
 

 

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ATURAN TENAGA KERJA ASING 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023  

TENTANG CIPTA KERJA  

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Hukum  

Program Studi Ilmu Hukum  

Fakultas Syariah Dan Hukum  

UIN Alauddin Makassar  

Oleh: 

SYAIFUL HIDAYAT KASAU 

NIM: 10400119048 

 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  

2024



 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama   : Syaiful Hidayat Kasau 

NIM   : 10400119048 

Tempat/Tgl.Lahir : Karangan, 13 Februari 2000 

Jurusan/Prodi  : Ilmu Hukum   

Fakultas  : Syari’ah dan Hukum 

Alamat   : Jl. Macanda, Desa Bontoramba, Kec.Somba Opu, Kab. Gowa. 

Judul   : “Analisis Yuridis Penerapan Aturan Tenaga Kerja Asing 

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang 

Cipta Kerja” 

 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

 

               Gowa, 27 Juni 2024 

                        Penulis 

 

 

Syaiful Hidayat Kasau  

   NIM : 10400119048 



 

iii 

 

 



 

iv 

 

KATA PENGANTAR 

رِ  ِ ِ ال ِِمـْْْْْْْْْْْْْْْْْْسِ   اِنَمِحـسِ  اِنَمـحَّ

       “Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kepada kita begitu 

banyak kenikmatan, sehingga berkat nikmat dan pertolongannya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Aturan 

Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang 

Cipta Kerja”. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di fakultas 

syari’ah dan hukum Universitas Negeri Alauddin Makassar 

Shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang 

merupakan teladan bagi seluruh ummat manusia. Rasul yang membawa kita semua 

dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang dengan ajaran 

ajaran agama Islam.  

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Olehnya itu 

besar harapan penulis agar para pembaca berkanan untuk memberi saran ataupun 

kritik yang membangun terkait dengan penelitian ini. 

Ucapan  terimakasih yang sebesar besarnya kepada dua sosok yang sangat 

berjasa bagi penulis, beliau adalah kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda H. Andi 

Ahmad Kasau dan Ibunda Terkasih Hj. Rosnaini yang telah memberikan bantuan 

moril, materil, bimbingan, motivasi, pengorbanan, dan berbagai hal untuk penulis. 

Sehingga penulis dapat sampai ditahap ini, Semoga Allah SWT membalas segala 

kebaikan beliau. Juga ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada seluruh 

keluarga penulis. 



 

v 

 

Dalam Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimaksih yang sebesar 

besarnya kepada: 

1. Ayahanda Prof. Drs. Hamdan Juhannis, MA,.Ph.D selaku rektor 

Universitas Negeri Alauddin Makassar beserta jajaran. 

2. Ayahanda Dr. H. Abd. Rauf Muhammad Amin, Lc.,M.A. selaku dekan 

fakultas syari’ah dan hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajajran. 

3. Ayahanda Abd. Rais Asmar S.H.,M.H.  selaku ketua jurusan Ilmu Hukum 

dan juga Kakanda M. Chaerul Risal, S.H., M.H. selaku sekertaris jurusan 

Ilmu Hukum. 

4. Pembimbing penulis  yaitu Ibunda Dr. Andi safriani, SH.,M.H. dan 

ayahanda Abd. Rais Asmar, S.H.,M.H. yang senantiasa memberikan 

bimbingan dan arahan   kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

penelitian ini. 

5. Penasehat akademik penulis yaitu ayahanda Eman Sulaiman S.H.,M.H.  

6. Penguji dan juga merupakan dosen penulis yaitu Ayahanda Ashabul 

Kahpi, S.Ag.,M.H. dan Ibunda St. Nurjannah, S.H.,M.H. 

7. Para dosen dan juga guru penulis yang tentunya sangat berperan penting 

dalam kehidupan penulis. 

8. Para Staf Jurusan Ilmu Hukum yang tentunya berperan penting dalam 

proses akademik penulis. 

9. Terimakasih juga kepada Fadhillah Dharma Wijaya, Abitzar Givari 

Muliadi, Ahmad Asri. K, Muhammad Lhubys Dasri, dan lain lain yang 

telah memberikan warna  dalam kehidupan penulis. 

10. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2019. 



 

vi 

 

11. Keluarga besar Independent Law Student, kakanda Alif Wili Utama, S.H. 

telah mengajarkan berbagai hal kepada penulis. 

12. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. 

Atas segala bantuan, berupa moril maupun materil yang telah diberikan 

dengan ikhlas kepada penulis selama penyelesaian studi. Semoga jasa-jasa 

beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang 

setimpal di sisi Allah SWT. 

Ucapan Terimakaih yang sebesar besarnya dan juga permohonan maaf dari 

penulis apabila ada kesalahan ataupun perbuatan yang kurang berkenan dihati para 

pihak yang penulis sebutkan dan yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu.  

Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.   

 

 

 

                                                                    Gowa,    Juni 2024 

                                                                            Penulis 

 

 Syaiful Hidayat Kasau  

    NIM : 10400119048 

 



 

vii 

 

DAFTAR ISI 

JUDUL  ................................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.......................................................... ii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ iii 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................... vi 

PEDOMAN TRANSLITERASI....................................................................... ix 

ABSTRAK ........................................................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN...................................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah  .........................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ...................................................................................  14 

C. Pengertian Judul Dan Ruang Lingkup ....................................................  14 

D. Kajian Pustaka .........................................................................................  15 

E. Metodologi Penelitian .............................................................................  17 

1. Jenis Penelitian  .................................................................................  17 

2. Pendekatan Penelitian  ......................................................................  18 

3. Sumber Bahan Hukum  .....................................................................  18 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum  .............................................  18 

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum ............................  19 

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  ..........................................................  20 



 

viii 

 

1. Tujuan Penelitian  ..............................................................................  20 

2. Kegunaan Penelitian  .........................................................................  20 

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KETENAGAKERJAAN .  22 

A. Ketenagakerjaan Di Indonesia ................................................................  22 

1. Pengertian Ketenagakerjaan .............................................................  22 

2. Sejarah Ketenagakerjaan ..................................................................  24 

3. Definisi Hukum Ketenagakerjaan....................................................  31 

B. Hak Dan Kewajiban Ketenagakerjaan ....................................................  33 

1. Secara Materiil ...................................................................................  33 

2. Secara Teknis .....................................................................................  35 

BAB III REGULASI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA ...........  42 

A. Tenaga Kerja Asing Di Indonesia ...........................................................  42 

1. Pengertian Tenaga Kerja Asing ........................................................  42 

2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing .........................................  43 

3. Dampak Adanya Tenaga Kerja Asing ..............................................  45 

B. Aturan Hukum Mengenai Tenaga Kerja Asing .....................................  48 

1. Tenaga Kerja Asing Sebelum UU Cipta kerja .................................  48 

2. Tenaga Kerja Asing Sesudah UU Cipta kerja .................................  52 

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ATURAN TENAGA KERJA 

ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.............  56 

A. Tenaga kerja Lokal Dan Tenaga Kerja Asing Dalam Menjalankan 

Pekerjaan...................................................................................................  56 



 

ix 

 

1. Perlindungan Hak Dasar Tenaga kerja Lokal Dalam Pemenuhan 

Kebutuhan ..........................................................................................  57 

2. Prinsip Aturan Cipta Kerja Dalam Memberikan Kesetaraan Terhadap 

Pekerja Lokal .....................................................................................  60 

3. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Banyaknya Tenaga Kerja 

Asing ..................................................................................................  63 

B. Aturan Pelaksanaan Pemerintah Dalam Memberikan Kesetaraan kepada 

Pekerja Lokal Dan Pekerja Asing ...........................................................  64 

1. Aturan Ketat Pemerintah Dalam Mengatur Masa Kerja Tenaga Kerja 

Asing..................................................................................................  66 

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Menolak Banyaknya Investasi Asing 

Di Indonesia ......................................................................................  68 

BAB V PENUTUP .......................................................................................  71 

A. Kesimpulan  ..............................................................................................  71 

B. Implikasi ...................................................................................................  72 

 

DAFTAR PUSTAKA  ..................................................................................  74 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 

dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د



 

xi 

 

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن



 

xii 

 

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ـَ

 Kasrah I i ـِ

 Dammah U u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
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 Fathah dan ya ai a dan u يْ.َ..

  Fathah dan wau au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

 kataba  كَتبََ  -

 fa`ala  فعََلَ  -

 suila  سُئِلَ  -

 kaifa  كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas ا.َ..ى.َ..

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَقوُْلُ  -

 

 



 

xiv 

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

“h”. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفاَلِ لَ رَؤْضَةُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

رَةُ  -  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْنَةُ الْمُنوََّ

 talhah   طَلْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  نَزَّ

 al-birr  البِر   -

 

F. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْقلََمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الْجَلَ  -  al-jalālu 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di 

awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذُ  -

 syai’un شَيئ   -
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 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقِيْنَ  -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إنَِّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بسِْمِ اللهِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَا -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ِ الْعاَلَمِيْنَ  -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَمْدُ للهِ رَب 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 
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حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفوُْر  رَحِيْم   -

ِ ا - مُوْرُ جَمِيْعًالُ لِِل    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena 

itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadilan hak pekerja 
atau buruh lokal dari lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 
dan ntuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan 
masalah keadilan pekerja asing dan lokal. Pendekatan yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini yaitu normatif-doktriner yang dapat diuraikan menjadi pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual 
approach).  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian masuk dalam kategori 
penelitian pustaka (library research) dalam kerangka penelitian normatif. sumber 
bahan hukum yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sumber bahan 
hukum primer yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan 
isu hukum yang diteliti dan bahan hukum sekunder yang diambil dari literatur seperti 
buku, skripsi, jurnal, putusan Mahkamah Konstitusi, artikel maupun berita yang 
berhubungan langsung dengan penelitian ini.  

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu Tujuan dibentuknya undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 terutama dalam aturan tentang Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing adalah untuk mempermudah prosedur masuknya tenaga kerja asing yang 
ingin bekerja di Indonesia tanpa melalui proses berbelit. RPTKA yang dikeluarkan 
oleh perusahaan dianggap sudah cukup untuk menjadi filter dan tindakan preventif 
agar jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sesuai kebutuhan yaitu 
Transfer of knowledge dan transfer of technology, namun tanpa adanya campur 
tangan langsung dari pemerintah atau keterlibatan negara selaku pengendali dalam 
mengeluarkan izin, sangat mungkin akan membuka peluang yang cukup besar bagi 
aktor-aktor yang memiliki orientasi bisnis untuk mengambil keuntungan pribadi 
sebesar- besarnya untuk mempekerjakan tenaga kerja asing demi kepentingan 
bisnisnya tanpa memikirkan tujuan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. 
Adapun kesimpulan kedua yaitu dengan berlakunya  Undang-Undang  Nomor 6 
Tahun  2023 tentang  Cipta  Kerja, maka  TKA  hanya membutuhkan  RPTKA  saja  
yang  disahkan  oleh  Pemerintah  Pusat,  sehingga  TKA  saat  ini  tidak perlu lagi 
membutuhkan izin tertulis dari Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk, Izin 
penggunaan TKA sudah dipangkas dan kini hanya membutuhkan pengesahan 
RPTKA saja. Kemudian dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan yang sebelumnya mengatur mengenai TKA yang dilarang 
menduduki jabatan seperti personalia dan jabatan tertentu yang diatur lebih lanjut 
dalam Keputusan Menteri. 

Kata Kunci: Penerapan Aturan, Tenaga Kerja Asig, Cipta Kerja.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan suatu 

negara untuk mengembangkan perekonomiannya adalah pasar tenaga kerja. Jika 

jaminan hidup tidak ditawarkan sesuai dengan norma masyarakat, peningkatan mutu 

para pekerja tidak akan terjadi. Sementara itu, jika masih banyak penduduk Indonesia 

yang tidak bekerja, jaminan hidup juga tidak akan tercapai. Pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
1
 

Sehingga setiap warga dalam suatu negara memiliki hak dalam pemenuhan 

kebutuhannya sehingga dapat melanjutkan kehidupannya secara layak.
2
 

 Ayat ini menerangkan bahwa, pemerintah bertanggung jawab untuk 

menetapkan kemungkinan lapangan kerja sebanyak mungkin untuk membantu setiap 

warga negara mendapatkan pekerjaan dan menurunkan tingkat pengangguran negara. 

Di Indonesia, persoalan perburuhan sudah ada sejak lama, khususnya sebelum 

proklamasi kemerdekaan di negara ini diberlakukan, dan lebih khusus lagi pada masa 

penjajahan Belanda.
3
 

 Negara dan penduduknya memiliki hubungan yang unik seperti halnya ikan 

dan air. Mereka sangat dekat satu sama lain di kedua sisi. Menurut konstitusi, 

misalnya, negara Indonesia wajib menjamin dan membela setiap individu rakyat 

                                                           
1
 Undang-Undang RI 1945 Pasal 27 Ayat (2) 

2
 Nurfaika Ishak. "Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945." Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 5.2 (2016). 
3
 Riza Fauzia Djazuli, Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia, Jurnal 

Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15, no. 1 (2021): h. 3. 



2 
 

 
 

Indonesia.
4
 Apalagi dengan masuknya tenaga kerja asing. sebagai pendukung dalam 

menjalankan sebuah negara. 

Firman Allah di dalam Al-quran menjelaskan pula hal seperti ini dalam surah 

Al-hujurat Ayat 13 yang berbunyi:
5
 

قَباَۤىِٕلَ لِتعََارَفُوْا ۚ اِ  انُْثٰى وَجَعلَْنٰكمُْ شُعُوْباً وَّ نْ ذكَرٍَ وَّ ِ نَّ اكَْرَمَكُمْ عِ ييٰٰٓايَ هَا النَّاسُ انَِّا خَلقَْنٰكُمْ م ِ ندَْ اللّٰه

َ علَِيْم  خَبِيرْ    ١٣اتَقْٰىكُمْ اِۗنَّ اللّٰه

Terjemahnya:  

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling 

mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, 

Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. 

 Ayat yang telah disebutkan diatas menjelasakan tata krama pergaulan orang-

orang yang beriman, ayat ini beralih menjelaskan tata krama dalam hubungan antara 

manusia pada umumnya. Karena itu panggilan ditujukan kepada manusia pada 

umumnya. Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam 

dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan 

antara satu suku dengan suku lainnya.  

Kami jadikan kamu setelah itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 

saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling 

mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah 

                                                           
4
 A. Ubaidillah& Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan; Pancasila, Demokrasi, HAM, 

dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 130. 
5
 Al-quran Kemenag RI MsWord, Al-hujurat Ayat 13 
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tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, 

kekayaan atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena itu berusahalah untuk meningkatkan 

ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah.
6
 

 Mendefinisikan istilah “pekerja/buruh dewasa” perlu diingat bahwa yang 

dimaksud adalah siapa saja yang bekerja dengan imbalan uang, baik yang dalam 

bentuk upah maupun sistem pembayaran lainnya. Dua komponen membentuk definisi 

ini yaitu komponen mereka yang bekerja dan komponen mereka yang mendapat 

kompensasi. Hal demikian berbeda dengan konsep tenaga kerja, yaitu setiap individu 

orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna 

memenuhi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan organisasi setempat. 

 Hubungan hukum antara seorang pekerja dan majikannya bersifat perdata, 

atau antara dua orang yang memiliki hak sipil. Selain perjanjian kerja yang 

ditandatangani kedua belah pihak (autonomous law), peraturan di dalam aturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau lembaga yang memiliki wewenang 

juga mengatur hubungan hukum antara para pihak. dalam mengeluarkan aturan 

hukum (heteronom). 

 Pekerja dan buruh dianggap sebagai tenaga kerja karena mereka melakukan 

tugas-tugas yang diperintahkan oleh pemberi kerja, yang berupa orang perseorangan, 

badan usaha, badan pemerintah, atau badan lain, dan yang membayar tenaga kerja 

mereka melalui gaji atau bentuk kompensasi lainnya. Dengan kata lain, orang yang 

melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja dan di bawah pimpinan orang lain 

dengan diberikan upah atau imbalan lain, tetapi tidak dalam hubungan kerja, seperti 

                                                           
6
 https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html, Tafsir Ringkas Kementrian 

Agama RI 

https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html
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penyemir sepatu atau penata rambut, disebut sebagai pekerja atau buruh. bukan 

karyawan atau buruh.
7
 

 Kedudukan pekerja pada dasarnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi 

yuridis dan segi sosiologis. Dari segi yuridis, buruh atau pekerja adalah “tenaga yang 

bebas”. Arti “bebas” adalah sesuai dengan prinsip yang di pakai di Negara Indonesia, 

tidak ada seorang pun yang boleh diperbudak, diperulur, ataupun diperhamba. 

Perbudakan, perdagangan budak, dan perhambaan serta segala bentuk perbuatan 

berupa apa pun yang tujuannya kepada perbuatan yang ada dalam prinsip negara kita, 

dan dalam bidang ketenagakerjaan adalah dilarang. Dari segi sosiologis, buruh adalah 

"tenaga yang tidak bebas". Tidak bebas dapat diartikan bahwa buruh hanya memiliki 

tenaga sebagai modal utama untuk bekerja sehingga buruh karena terpaksa 

melakukan pekerjaan pada pihak orang lain. Majikan inilah yang pada umumnya 

menentukan persyaratan perjanjian kerja.
8
 

 Perbedaan antara frasa "pekerja" dan "buruh" dinilai tidak ada dalam bahasa 

hukum. Untuk menyesuaikannya dengan pengistilahan “serikat pekerja/serikat buruh” 

yang tercantum dalam aturan UU No. 21 Tahun 2000 yang telah diundangkan 

sebelumnya, maka kedua kata yang digunakan tersebut digunakan dan  digabungkan 

menjadi “pekerja/buruh” dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Hanya mereka yang melakukan suatu pekerjaan berat atau kasar, seperti kuli angkut, 

tukang kayu, mandor, dan pekerjaan lain yang tergolong pekerja Blue Collar di barat 

dianggap sebagai buruh pada zaman Hindia Belanda. Orang-orang yang pada 

dasarnya melakukan pekerjaan luar biasa, terutama yang berstatus orang Belanda, 

disebut sebagai pegawai dan diberi gelar priyayi, atau White Collar di barat. Jelas 

                                                           
7
 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 

13. 
8
 Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law, (Cet. 

I; Malang, Setara Press, 2021), h. 9. 
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bahwa istilah ini bisa ditemukan dalam KUH Perdata buku III afdeling 4 mengenai 

pelayan dan tukang (dienstbod en enwerkleiden).
9
 

Pekerja atau biasa disebut buruh kasar dan halus dalam istilah tidak dibedakan 

pada awal istilah itu sendiri pada tanggal 1 Januari 1927, dalam buku III bab 7A 

KUHPerdata, yang diterapkan bahwa ketika seseorang bekerja untuk majikan atau 

majikannya orang Eropa dan melakukan tugas-tugas yang pada umumnya dilakukan 

oleh para pekerja/buruh Eropa, sedangkan pasal 7 dibagian 5 buku III KUH Perdata 

diterapkan pada saat bekerja sebagai pegawai kerja dan buruh. KUH Perdata yang 

terlihat bersifat diskriminatif, yang membeda-bedakan terhadap setiap pekerja/buruh 

Indonesia yang terlihat dari perlakuan yang bervariasi sesuai dengan ketentuan 

tersebut. Setelah kemerdekaan, lembaga penegak hukum harus mengakhiri 

diskriminasi ini, dengan penerapan Bab 7A Buku III KUH Perdata sebagai pedoman 

dalam hubungan ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963. kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk  

kepentingan semua warga negara Indonesia. 

 Seiring berjalannya waktu, perubahan di bidang hukum mengenai masalah 

ketenagakerjaan diperlukan dengan mengembangkan proses penyelesaian konflik 

hubungan industrial yang baru, karena masalah ketenagakerjaan dianggap sebagai 

masalah yang harus diselesaikan secara cepat dan tegas.
10

 Karena Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara (PT TUN), Mahkamah Agung, rekomendasi tertulis, penyelesaian 

bipartit, dan PTUN tidak efisien dan memakan waktu lama (MA). Akibatnya, 

dikembangkan proses penyelesaian konflik industrial yang lebih cepat dan 

                                                           
9
 Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law, h. 10. 

10
 Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law, h. 

30. 
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memuaskan semua pihak, termasuk pengusaha, karyawan, dan serikat pekerja atau 

organisasi buruh. 

 Pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah banyak 

mengundangkan undang-undang ketenagakerjaan dalam rangka perubahan di bidang 

sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajibannya dalam 

Bab VI pasal 25, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 42 sampai 

pasal 49 tentang Ketenagakerjaan, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) merupakan 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan satu sama lain. Pekerja dan buruh 

mempunyai kebebasan untuk berorganisasi atau tidak, dan membentuk serikat pekerja 

atau serikat buruh, menjadi pengurus ataupun tidak menjadi pengurus, dan menjadi 

anggota ataupun tidak menjadi anggota guna melindungi kepentingannya berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.
11

 

 Aturan dalam mekanisme pasar di buat sehingga bisa beroperasi secara bebas, 

khususnya yang dalam konteks perburuhan, yang merupakan tujuan utama dari UU 

Ketenagakerjaan. Pekerja atau buruh dipandang dalam  konteks ini sebagai suatu 

komoditas atau barang dagangan di setiap pasar tenaga kerja yang dapat digunakan 

jika diperlukan dan dibuang jika tidak menguntungkan. Ini adalah pasar tenaga kerja 

yang fleksibel, seperti yang sering disebut. Karena keadaan ini, undang-undang 

ketenagakerjaan tidak lagi memberikan kesan protektif, standar perlindungan pekerja 

diturunkan, dan peran protektif negara berkurang sehingga pekerja dibiarkan 

berurusan sendiri dengan kekuatan brutal kapitalisme.
12

 

                                                           
11

 Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law, h. 30 
12

 Surya Tjandra, Makin Terang Bagi Kita Belajar Hukum Perburuhan (Jakarta: Trade Union 

Rights Centre, 2006), h. 10. 
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Hubungan antara penjual dan pembeli berbeda dengan hubungan antara 

pekerja dan majikan ataupun antara majikan dan pekerja, baik dari pihak penjual 

maupun pembeli berada pada posisi yang sama. Kedudukan yang sama mengacu pada 

fleksibilitas untuk memutuskan ada atau tidaknya kontrak antara penjual dan 

pelanggan. Padahal peran pengusaha dan pekerja tidak sama.
13

 Tidak sama di sini 

dapat diartikan bahwa pengusaha dengan pengusaha dapat menetukan adanya 

perjanjian dengan pekerja. 

Kepentingan utama yang dibutuhkan oleh pengusaha adalah tenaga kerja, 

yang merupakan sesuatu yang melekat pada kepribadian karyawan. Oleh karena itu, 

pekerja akan selalu bertindak sesuai dengan kekuasaannya kapan pun dan di mana 

pun diminta oleh pemberi kerja, majikanpun dapat menggunakan keadaan ini sebagai 

pembenaran untuk mengakhiri hubungan kerja. Selama segala sesuatu yang 

menyangkut hubungan antara pekerja dan pengusaha diserahkan kepada pihak yang 

bertanggung jawab, akan sulit untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan 

kedua pihak yang tidak memenuhi rasa keadilan sosial, yang juga merupakan tujuan 

utama tenaga kerja. pihak yang berkepentingan dan kebijakan masing-masing kedua 

pihak yang secara langsung mempengaruhinya.
14

 

Baru-baru ini, topik liberalisasi pasar tenaga kerja telah muncul untuk 

didiskusikan, khususnya di Asia Tenggara di mana sulit untuk membuat peraturan 

universal untuk pasar tenaga kerja. Ini karena kurangnya standarisasi keterampilan 

kerja di Asia Tenggara, karena setiap negara membuat peraturannya sendiri. 

Pemerintah Indonesia sendiri mereformasi berbagai aturan dan regulasi 

ketenagakerjaan yang mengontrol tenaga kerja asing sebagai tanggapan atas 

liberalisasi pasar tenaga kerja.
15

 

                                                           
13

 Surya Tjandra, Makin Terang Bagi Kita Belajar Hukum Perburuhan, h. 8. 
14

 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan (Jakarta: Djambatan, 1987), h. 6-7. 
15

 Agusmidah, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum 

(Medan:Sofmedia, 2011), h. 350. 
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Memberlakukan Undang-Undang yang membatasi penggunaan tenaga kerja 

asing, pemerintah berharap dapat mencegah penggunaan Tenaga Kerja Asing yang 

berlebihan dan menciptakan ruang dan kesempatan kerja bagi penduduk asli 

Indonesia. Paradigma tersebut berpendapat bahwa hampir semua negara terkait erat 

dengan kerja sama internasional. Ini adalah hasil dari hubungan antar negara yang 

mengejar berbagai kepentingan, sehingga hubungan ini disebut sebagai hubungan 

diplomatik untuk memastikan kemitraan yang konstan dan tahan lama antara negara-

negara peserta yang ikut andil dalam kompetisi tersebut.
16

 

Khusus mengenai pengendalian dan pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA), 

peraturan di dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai tenaga kerja asing 

belum diterapkan secara memadai. Secara khusus, instansi terkait harus 

mengkoordinasikan upaya mereka untuk mengurangi jumlah pelanggaran 

keimigrasian yang dilakukan oleh TKA.
17

 Dalam penggunaan aturan tenaga kerja 

asing, peraturan hukum ketenagakerjaan harus benar-benar diterapkan. Misalnya, 

implementasi ini membatasi penggunaan warga negara asing di posisi tertentu. 

Dimana tenaga kerja asing harus memenuhi standar kompetensi, memiliki batasan 

waktu kerja, dan didampingi oleh tenaga kerja Indonesia. Implementasi yang efektif 

dari pembatasan ini diperlukan untuk mencegah penggunaan terhadap tenaga kerja 

asing untuk semua pekerjaan lapangan. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hanya menjadi 

peninjau di negaranya sendiri jika hal ini terjadi.
18

 

Implikasi hukum tenaga kerja asing di negara Indonesia dalam hal 

pertanggungjawaban pemerintah dan upaya perlindungan tenaga kerja lokal secara 

legal agar dapat pula bersaing di negara sendiri. Agar ketenagakerjaan di Indonesia, 

khususnya menangani TKA di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap TKI 

                                                           
16

 Narsif, Hukum Diplomatik Konsuler (Padang: Universitas Andalas, 2007), h. 1. 
17

 Ahmad Jazuli, Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum 

Keimigrasian, JIKH 12, no. 1 (2018). 
18

 Suhandi, Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia, Jurnal Perspektif XXI, no. 2 (2016). 
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yang erat kaitannya dengan Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesiayang 

diundangkan tahun 1945 dapat terlaksana. Menurut pengertian yang luas tentang 

topik “setiap orang”, negara wajib membela TKI dan TKA. Namun, frasa “setiap 

warga negara” yang digunakan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

memiliki arti khusus yaitu negara harusnya lebih berkepentingan dan melindungi 

pekerja migran, hal ini dalam rangka membantu warga negara untuk berkembang 

daripada merendahkannya.
19

 

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, memuat mengenai perlindungan hukum bagi setiap pekerja yang dasarnya 

merupakan komponen dari penegakan hak-hak mendasar yang melekat dan dijamin 

oleh dasar konstitusi. Setiap warga negara, baik yang berasal dari Indonesia maupun 

yang dari negara lain, harus memiliki akses terhadap sistem hukum yang adil. 

Kehadiran tenaga kerja asing jangan dipandang sebagai ancaman bagi tenaga kerja 

Indonesia, karena pertimbangan keamanan dan hukum menjadi landasan bagi setiap 

TKI maupun TKA. Oleh karena itu, jabatan yang boleh dimiliki tenaga kerja asing 

dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
20

 

Berdasarkan uraian di atas, peluang tenaga kerja asing untuk mendapatkan 

pekerjaan di Indonesia menjadi penting untuk diperhatikan berdasarkan Rancangan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang saat ini 

dikenal dengan Omnibus Law. Hal ini dilakukan untuk membandingkannya dengan 

UU Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia selama ini dan menjadi pedoman bagi 

tenaga kerja dari luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia. Dari hal tersebut yang di 

sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang akan diangkat terkait 

dengan ketentuan RUU Cipta Kerja tentang kemungkinan mempekerjakan tenaga 

kerja asing dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketentuan 

                                                           
19

 Herlas Juniar, Wawancara Dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, (2018). 
20

 Riza Fauzia Djazuli, Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia, Jurnal 

Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15, no. 1 (2021): h. 6. 
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penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia yang sebelumnya diberlakukan mengenai 

ketenagakerjaan.
21

 

Pemerintah dalam hal ini telah menyusun Visi Indonesia Maju 2045 sebagai 

langkah taktis untuk menduduki peringkat 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia 

pada tahun tersebut. Visi Indonesia 2045 yang menggunakan empat pilar utama 

yakni:
22

 

1. Pilar Pertama: Peran kebudayaan dalam proses menjalankan pembangunan, 

kontribusi iptek terhadap pembangunan, kesehatan masyarakat dan kualitas 

hidup, serta reformasi tenaga kerja merupakan beberapa faktor yang 

berkontribusi terhadap pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK. 

2. Pilar Kedua: Meningkatkan iklim usaha, mendorong perdagangan bebas dan 

terbuka, memanfaatkan industri sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, 

mengembangkan industri kreatif dan digital, memposisikan Indonesia sebagai 

tujuan wisata utama, mengembangkan industri maritim, meningkatkan 

ketahanan pangan dan juga kesejahteraan petani, memantapkan ketahanan air , 

meningkatkan ketahanan energi, dan berkomitmen terhadap lingkungan 

merupakan contoh pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

3. Pilar Ketiga: Percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerataan 

pendapatan, pemerataan pembagian wilayah, dan pembangunan beberapa 

infrastruktur yang terpadu dan berkeadilan akan menghasilkan pembangunan 

yang lebih merata. 

                                                           
21

 Ida Hanifah, Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan 

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Delegalata Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021), h. 160. 
22

 BAPPENAS, Visi Indonesia 2045: Manfaatkan Bonus Demografi Demi Wujudkan 

Indonesia Maju, https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaranpers/jakarta-menteri-ppnkepala-

bappenas-bambang-brodjonegoro-berbicaramengenai-pentingnya-penyelarasan-visi-indonesia-2045-

dengan-vi/ diakses pada tanggal 1 Oktober 2022 
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4. Pilar Keempat: Peningkatan demokrasi Indonesia menuju demokrasi yang 

lebih mengemban amanat dari rakyat, pembenahan birokrasi dan 

kelembagaan, pemantapan sistem hukum nasional dan upaya pemberantasan 

korupsi, penerapan politik dari luar negeri yang bersifat bebas aktif, serta 

pemantapan di sektor pertahanan dan keamanan adalah cara-cara untuk 

memantapkan ketahanan dan tata kelola negara. 

Dari keempat pilar di atas, Untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam 

proses pembangunan nasional, diperlukan upaya penyederhanaan perizinan. 

Administrasi mengantisipasi "gelombang investasi" hanya untuk pilar kedua, untuk 

mewujudkannya dan mempercepat proses pembangunan.
23

 Pada kenyataannya, ada 

undang-undang sektoral yang saling bertentangan dan tumpang tindih, yang menjadi 

tantangan terbesar untuk membangun lingkungan yang mendorong investasi. Alhasil, 

Omnibus Law lahir akibat banyaknya inkonsistensi dan ketidaksesuaian peraturan 

perundang-undangan yang di gunakan baik secara horizontal maupun vertikal..
24

 

Sistem hukum Pancasila yang harus bermuara pada prinsip-prinsip negara 

(staatsidee) Indonesia harus menjadi acuan dalam pembangunan sistem hukum yang 

digunakan untuk  melaksanakan  konsep Omnibus Law. Prinsip negara harus sedapat 

mungkin mencerminkan watak dan jati diri bangsa Indonesia. Sistem hukum 

pancasila bukanlah negara yang berdasarkan doktrin agama tertentu, bukan pula 

sistem di dalam hukum yang menganut kebebasan warga negara yang dicerminkan 

                                                           
23

 Puji Rahayu Risan, Pro Kontra Omnibus Law, https://www.suaramerdeka. 

com/news/opini/221451-pro-kontra-omnibus-law diakses pada tanggal 1 Oktober 2022 
24

 Faldi R, Obesitas Regulasi dan Lahirnya Omnibus Law di Indonesia, 

https://www.kompasiana.com/faldyrizky/5e3b0014097f361765437732/obesitas-regulasi-dan-lahirnya-

omnibus-law-di-indonesia?page=all diakses pada tangga 1 Oktober 2022 
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oleh negara liberal sekuler. Ini adalah negara bangsa religius yang pada dasarnya 

menjaga kebebasan beragama bagi semua pengikutnya untuk mempraktikkan agama 

apa pun yang mereka pilih. 

Sistem sosialisme/komunisme yang tidak mengenal hak milik pribadi tidak 

sama dengan sistem hukum Pancasila. Seluruh komponen bangsa bekerja sama dalam 

kerangka gotong royong dalam sistem hukum pancasila hibrida untuk mencapai 

berbagai maksud dan tujuan nasional. Berdasarkan semangat prismatik, sistem 

hukum Pancasila adalah sistem yang menyenangkan.
25

 Dorongan untuk 

menggabungkan upaya mengembangkan pemahaman baru, yang berdasarkan 

Pancasila, yang dapat bermanfaat bagi seluruh penduduk Indonesia. 

Aturan tenaga kerja asing kaitannya dengan rancangan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Ini menunjukkan bahwa 

perubahan atau penyederhanaan izin masuk bagi pekerja asing tergantung pada 

apakah UU Cipta Kerja masih berlaku. TKA sampai saat ini hanya diwajibkan 

menggunakan tenaga asing (RPTKA). Kemudian, menurut Pasal 46 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja asing tidak diperkenankan menduduki jabatan 

sebagai penanggung jawab orang atau pekerjaan lain yang secara khusus diatur 

dengan Keputusan Menteri. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang pembatasan jabatan tenaga kerja 

asing di perusahaan Indonesia, dihapus dengan aturan Undang-Undang Nomor 6 

                                                           
25

 Konsep Prismatik merupakan konsep yang mengambil segi-segi baik dari dua konsep yang 

bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga selalu dapat 

diaktualisasikan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dalam setiap perkembangannya. Baca 

Moh.Mahfud MD, Perdebatan Hukum tata Negara pasca amendemen Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 

2007), h. 6. 
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Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya diatur (UU Nomor 13 Tahun 

2003).
26

 

Undang-Undang cipta kerja ini memberikan kesan  lebih mempermudah, 

dengan hanya selembar kertas saja, pihak yang membutuhkan tenaga kerja asing 

hanya cukup mengirimkan surat ke Kementerian terkait yang berisikan bahwa dia 

membutuh tenaga kerja asing, dan hal ini langsung direalisasikan. Maka tidak perlu 

heran kalau yang datang ke dalam negeri adalah tenaga kerja kasar, karena begitu 

banyak kemudahan dalam hal regulasi yang dikeluarkan. 

Pasal yang memuat kalimat  “jabatan tertentu” dalam pasal tersebut tidak 

terdapat pemaknaan yang jelas dan pasti, baik pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat 

(4) tersebut maupun pada bagian batang tubuh pasal-pasal lain dalam UU 

Ketenagakerjaan. Tidak ada satupun yang dapat menjelaskan secara spesifik kategori 

jabatan tertentu atau jenis-jenis jabatan apa saja yang dapat diduduki oleh tenaga 

kerja asing, sehingga ketentuan pasal ini memberikan ruang kepada pemerintah untuk 

memaknainya secara bebas sesuai dengan tafsiran sendiri.
27

 

Adanya keadaan seperti ini, Indonesia harus mempertimbangkan untuk 

menerapkan gagasan "sapu jagat" dari teknik Omnibus Law pemerintah. Menurut 

sebagian kalangan, persoalan kegemukan regulasi bisa diselesaikan dengan hanya 

mengesahkan undang-undang dengan metode Omnibus Law. Skema Omnibus law 

                                                           
26

 Ida Hanifah, Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan 

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, h. 158. 
27

 Arnoldus Kristianus, Perppu Cipta Kerja Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk R, 

https://www.beritasatu.com/ekonomi/1018515/perppu-cipta-kerja-permudah-tenaga-kerja-asing-

masuk-ri diakses pada tanggal 23 Mei 2023 
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yang merampingkan 72 Undang-Undang dinilai pemerintah akan mengurangi jumlah 

duplikasi undang-undang perizinan baik di tingkat pusat maupun daerah.
28

 

Berdasarkan uraian dari pemaparan  latar belakang masalah di atas, makadari 

itu penulis tertarik membahas mengenai hal tersebut secara mendalam pada skripsi 

yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Aturan Tenaga Kerja Asing 

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yang di dapat dari latar belakang di atas, maka 

penulis mengangkat beberapa rumusan masalah terkait dengan latar belakang 

tersebut, yaitu:  

1. Bagaimana keadilan terhadap hak pekerja atau buruh lokal dari lahirnya 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja? 

2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan masalah 

keadilan pekerja asing dan lokal? 

C.  Pengertian Judul Dan Ruang lingkup 

Pemahaman mengenai apa yang dimaksud Analisis Yuridis Penerapan Aturan 

Tenaga Kerja Asing berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja 

sebagaimana dalam judul yang diangkat oleh penulis dapat di rincikan sebagai 

berikut: 

1. Analisis Yuridis merupakan serangkaian kegiatan dalam mengamati, 

mendeskripsikan, atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan 

parameter hukum. Di wilayah di mana hukum berlaku, segala sesuatu yang 

memiliki arti hukum dan disetujui oleh pemerintah dianggap sebagai aturan 

yang berlaku untuk semua orang dan mengikat mereka. Siapa pun yang 

                                                           
28

 Ahmad Redi, Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Kedalam Sistem Perrundang-

undangan Nasional (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 119. 
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melanggar hukum dapat dihukum. Ia juga merupakan aturan yang dianggap 

sah atau di mata hukum membenarkan penerapannya, baik berupa undang-

undang, adat istiadat, etika, atau bahkan moral yang menjadi landasan 

penilaiannya.
29

 

2. Tenaga kerja asing ialah semua orang asing yang mampu bekerja, baik di 

dalam maupun di luar daripada hubungan kerja, untuk menyediakan barang 

atau jasa bagi kebutuhan terhadap masyarakat tetapi bukan berasal dari warga 

negara Indonesia sehingga dikatakan sebagai pekerja asing.
30

 Bisa juga 

diartikan orang asing yang bukan warga negara Indonesia jika kemampuan 

dan keahliannya diperlukan untuk melakukan tugas atau pekerjaan di negara 

tersebut sesuai dengan tuntutan rakyat.
31

 

3. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang merupakan Omnibus Law 

Ini mengawasi perubahan peraturan di sejumlah industri, salah satunya 

mempengaruhi undang-undang ketenagakerjaan, dengan tujuan meningkatkan 

lingkungan bisnis dan mencapai kepastian hukum. UU Cipta Kerja, yang 

mengatur banyak industri, adalah salah satu dari 80 undang-undang yang ada 

dan lebih dari 1.200 pasal yang dapat diubah menurut Omnibus Law. Dengan 

demikian, revisi memangkas pasal-pasal yang di nilai tidak efektif.
32

 

D. Kajian Pustaka 

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu menganalisa secara yuridis 

tentang tenaga Kerja Asing berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta 

Kerja. Agar pembahasan dapat lebih berfokus terkait pembahasan atau pokok 

                                                           
29

 http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/, diakses pada 

tanggal 04 Oktober 2022 
30

 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Bandung, Citra Aditya Bakti, 

2009), h. 27. 
31

 Sumarprihatiningrum, Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, (Jakarta, Himpunan 

Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia, 2006), hlm. 2. 
32

 https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-

untuk-berinvestasi-di-indonesia, di akses pada tanggal 04 Oktober 2022 

https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia
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permasalahan yang di angkat dalam penulisan skripsi, maka dari itu berikut beberapa 

referensi yang saling berkaitan dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis: 

1. Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Riza Fauziah Dzajuli, Dinamika Pengaturan 

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. Dalam jurnal tersesbut memfokuskan 

Penelitian deskriptif analitik berarti bahwa tujuan penelitian adalah untuk 

mengkarakterisasi penyakit atau gejala yang menjadi subjek penelitian secara 

lengkap dan mendalam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memastikan 

hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya di masyarakat terkait 

dengan undang-undang Indonesia yang mengatur tenaga kerja asing. 

Sedangkan dalam jurnal tersebut, tidak menjelaskan secara spesifik tentang 

tinjauan Yuridis mengenai masuknya tenaga kerja asing yang berfokus pada 

keluarnya Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. 

2. Buku yang berjudul “Hukum Ketenaga Kerjaan, Konsep dan Pengaturan 

dalam Omnibus Law” karya Devi Rahayu, Misbahul Munir, dan Azizah, 

cetakan pertama diterbitkan di Malang Agustus 2021. Buku ini mengupas 

bagaimana hukum perburuhan diatur di Indonesia dan menjelaskan sejumlah 

topik yang berkaitan dengan penelitian penulis, antara lain pihak-pihak dalam 

hukum perburuhan, sifat dan sejarahnya, hubungan kerja, dan penempatan 

tenaga kerja. Ketentuan UU Cipta Kerja yang secara tepat menangani tenaga 

kerja asing, yang bertentangan dengan atau terkait dengan undang-undang 

atau peraturan sebelumnya yang tidak dijelaskan dalam teks. Dan didalamnya 

pula tidak membahas mengenai tinjauan Yuridis mengenai aturan Tenaga 

Kerja Asing di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 
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3. Buku yang berjudul “Omnibus Law, Dalam Grand Design Sistem Hukum 

Indonesia” karya Marulak Pardede, cetakan pertama diterbitkan di Depok 

tahun 2021. Dalam buku tersebut membahas mengenai dasar-dasar mengenai 

mekanisme pembentukan Undang-Undang secara Nasional, yang dikaitkan 

dengan aturan yang telah di buat oleh pemerintah yang termaktub dalam 

Undang–Undang Cipta Kerja, dan juga membahas mengenai permasalahan 

dan keresahan yang dirasakan masyarakat atas kehadiran Undang-Undang 

Cipta  Kerja Omnibus Law. Sedangkan dalam penelitian yang di buat oleh 

penulis menelaah secara yuridis aturan yang telah berlaku, kemudian 

membandingkan dengan aturan yang telah di berlakukan sebelum Undang-

Undang Omnibus Law ini dikeluarkan, dan diberlakukan secara sah. 

E. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian menjelaskan secara umum beberapa tahap-tahap dalam 

mulai melakukan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, 

dan lain-lain:
33

 

1. Jenis Penelitian 

Adapun penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan normatif.
34

 Hal ini dilakukan untuk mengkaji peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan legislatif yaitu Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membuat dan mengeluarkan UU Cipta Kerja. Selain 

itu, literatur didukung oleh berbagai sumber termasuk buku, tesis, jurnal, dan berita 

tentang topik penelitian. 

                                                           
33

 Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, 

Disertasi, dan Laporan penelitian) (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 15. 
34

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2004), h. 163. 



18 
 

 
 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang biasanya digunakan dalam 

meneliti peraturan perundang–undangan dengan isu hukum yang dihadapi. Metode 

yang digunakan pula dalam penelitian ini menggunakan metode (conceptual 

approach), yang mana ketika peneliti mengikuti pedoman yang ditetapkan, mereka 

mengadopsi jenis strategi dan pendekatan ini.
35

 Artinya, karena memang isu hukum 

yang dihadapi tidak mempunyai atau belum ada dari perundang-undangan sendiri 

yang mengaturnya. 

Bangunan dari suatu konsep sangat diperlukan yang bisa didapatkan melalui 

peraturan perundang-undangan yang mengandung makna secara umum terkait isu 

hukum yang diteliti. Lalu dianalisis menggunakan teori-teori, pendapat para ahli 

hukum maupun dogma hukum terkait. Kemudian berusaha untuk mengolah bahan 

hukum tersebut ke dalam sebuah gagasan baru yang memunculkan ide mengenai 

Analisis Yuuridis Tentang Tenaga Kerja Asing berdasarkan UU Nomor  Tahun 2023 

Tentang Cipta Kerja. 

3. Sumber Data 

Penulisan karya ini menggunakan dua sumber penelitian sebagaimana tipikal 

penelitian hukum pada umumnya, yaitu sumber primer dari peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan topik yang dibahas dan bahan sekunder dari berbagai 

literatur. 

4. Metode Pengumpulan Data 

                                                           
35

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 177. 
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Metode yang dilakukan peneliti dalam penulisan karya ini menggunakan 

conceptual approach, maka langkah awal untuk memperoleh bahan-bahan hukum 

adalah mengumpulkan berbagai macam literatur hukum melalui buku-buku, jurnal, 

artikel dan literatur lain maupun Perundang-undangan terkait, yang memuat konsep 

umum tentang isu hukum yang akan diteliti. Bahan-bahan hukum ini kemudian 

dikutip secara langsung dan adapula yang dianalisis sehingga menghasilkan 

argumentasi yang menguraikan ratio leges terhadap proposisi yang mendukung 

pemecahan isu hukum yang diteliti. 

Ada Lima tahap yang penulis tempu dalam mengumpulkan-bahan hukum 

yang hendak diteliti yakni:
36

 

a. Menemukan bukti hukum dan menghilangkan informasi yang berlebihan 

untuk mengidentifikasi masalah hukum yang perlu ditangani. 

b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan nonhukum yang dianggap relevan 

dengan masalah hukum yang dihadapi. 

c. Tinjau masalah hukum yang diajukan sesuai dengan materi yang 

dikumpulkan.. 

d. Menarik kesimpulan dari argumen yang membahas masalah hukum.. 

e. Berikan rekomendasi berdasarkan pembenaran yang dibuat dalam 

kesimpulan. 

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Pendekatan analisis yang digunakan untuk studi hukum, yaitu penelitian 

normatif yang menghasilkan preskripsi, mengacu pada metodologi kualitatif. 

Memanfaatkan bahan-bahan hukum dan juga non-hukum yang ada dan berkaitan 

dengan masalah hukum yang ingin digali oleh penulis, teknik ini bertujuan untuk 

menganalisis dan meneliti konsep-konsep hukum. Bahan hukum tersebut diolah 

                                                           
36

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 213 
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terlebih dahulu melalui berbagai proses, termasuk sebelum dilakukan analisis 

terhadap isinya: 

a. Identifikasi, mengumpulkan sumber hukum dan menghubungkannya 

dengan topik hukum yang sedang diselidiki. 

b. Reduksi, untuk membantu pembaca memahami leges rasio dan orientasi 

penelitian dalam karya ini, bahan hukum telah dikategorikan secara lebih 

rinci dan sesuai dengan topik hukum yang akan diteliti. 

c. Editing, khususnya tata cara pengubahan sumber hukum yang telah 

direduksi menjadi pedoman penulisan makalah yang sesuai dengan 

metodologi penelitian hukum. 

d. Penarikan kesimpulan, dengan menjawab fokus tujuan penulis dalam 

rumusan masalah dengan menggunakan konsep hukum yang telah dibahas 

secara mendalam guna menghasilkan suatu preskripsi sebagai fokus 

penelitian dalam pembahasan hukum ini. 

F.  Tujuan Dan Kegunaan  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang di buat oleh penulis, maka dapat 

diketahui tujuan penelitian yang digunakan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana keadilan terhadap hak pekerja atau buruh lokal 

dari lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. 

b. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam 

menyelesaikan masalah keadilan pekerja asing dan lokal. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berikut ini adalah kategori untuk penggunaan penelitian, yang di bagi menjadi 

kegunaan akademis dan praktis: 

a. Kegunaan Praktis 

Sumber informasi bagi para profesional hukum, khususnya yang memiliki 

keahlian di bidang Hukum Tata Negara, yang diberikan amanah dalam 

membuat Undang-Undang yang selanjutnya akan menjadi aturan yang 
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mengikat terhadap warga negara, terutama dalam pembuatan UU Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. 

b. Kegunaan Akademik 

Memperluas wawasan bagi setiap pembaca, khususnya pada pribadi penulis 

tentang aturan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Cipta Kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KETENAGAKERJAAN 

A. Ketenagakerjaan Di Indonesia 

1. Pengertian Ketenagakerjaan 

Konteks Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003
37

 tentang pengertian ketenagakerjaan diberikan dalam aturan Ketenagakerjaan 

Pasal 1 Angka 1 yaitu segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sebelum, 

selama, dan setelah masa kerja. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia sendiri 

tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, atau orang yang 

mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. 

Penggunaan istilah pekerja sendiri berubah dari istilah buruh semanjak tahun 1969 

dengan disahkannya UU No 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai 

Tenaga Kerja, istilah “buruh” diganti dengan istilah “tenaga kerja” yaitu orang yang 

mampu melakukan pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Ketenagakerjaan dalam konsepnya sendiri mencakup semua persoalan yang 

menyangkut pekerja atau buruh, persoalan pra-kerja, seperti pemagangan dan 

kewajiban memasang lowongan pekerjaan. isu-isu yang muncul selama masa kerja, 

seperti perlindungan kerja, pemberian upah, jaminan sosial, kesehatan dan 

keselamatan kerja, pengawasan kerja, dan isu-isu terkait lainnya. Kekhawatiran 

setelah bekerja termasuk uang pesangon, pensiun, dan asuransi jaminan hari tua.
38

 

                                                           
37

 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 untuk selanjutnya disebut dengan UU 

Ketenagakerjaan. 
38

 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 5. 
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Pengertian tenaga kerja, dalam Pasal 1 Angka 2, yakni setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja, didefinisikan 

oleh Payaman Simanjuntak, merupakan penduduk yang sudah atau sedang bekerja; 

sedang mencari pekerjaan; dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah 

atau mengurus rumah tangga. Status orang lanjut usia menentukan apakah layak 

untuk dianggap bekerja atau tidak.
39

 

Tenaga kerja dalam hal ini terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. 

Baik individu yang bekerja maupun mereka yang mencari pekerjaan merupakan 

angkatan kerja. Pengurus rumah tangga dan kelompok penerima pendapatan lainnya 

dianggap bukan buruh. Orang-orang yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi 

tetapi tetap menghasilkan pendapatan, seperti pensiun, bunga tabungan, atau sewa 

real estat, membentuk kelompok terpisah dalam konteks ini. Dapat pula termasuk 

mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain seperti orang yang telah lanjut usia 

atau orang yang sedang sakit. Dengan demkian, Istilah "tenaga kerja" dalam konteks 

ini mengacu pada individu yang termasuk dalam klasifikasi ini dan mereka yang 

tidak. Angkatan kerja, bagaimanapun, terdiri dari pekerja dan bukan pekerja.
40

 

Orang yang bekerja dengan upah sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 disebut sebagai 

pekerja atau buruh. Setiap orang yang bekerja untuk mendapatkan bayaran atau jenis 

imbalan lainnya, atau yang bekerja sendiri tanpa bayaran atau imbalan, dianggap 

sebagai karyawan dalam pengertian ini.
41
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 Sedjun H Manulung, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1995), h. 3. 
40

 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 6. 
41

 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Jakarta: Djambatan, Cet. XI, 

1995), 1. 
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Terdapat dua hal penting yang masuk pemahaman pekerja yaitu tiap-tiap 

orang yang bekerja dan mendapatkan upah. Dalam konteks UU Ketenagakerjaan, 

orang yang bekerja secara bebas dalam artian tidak dalam perintah majikan/pimpinan 

atau orang lain bukan disebut pekerja. Mereka ini dinamakan sebagai swapekerja, 

seperti seorang advokat, dokter, atau tenaga profesional lainnya. Namun demikian, 

lain halnya jika seorang dokter bekerja pada rumah sakit swasta, yang tentu si dokter 

memiliki hubungan kerja dengan pihak rumah sakit.
42

 

2. Sejarah Ketenagakerjaan 

Sejarah mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia memiliki perjalanan yang 

panjang yang pada umumnya dapat di bagi secara garis basar menjadi dua masa 

dalam pemerintahan di Indonesia itu sendiri yaitu: 

a. Masa Sebelum Proklamasi Kemerdekaan 

Perbudakan masih merupakan tatanan ketenagakerjaan yang terjadi pada masa 

lalu bangsa Indonesia. Peran majikan dan pekerja sama-sama hadir dalam 

perbudakan, ketika seseorang yang berstatus budak dipaksa untuk bekerja atas 

perintah orang lain. Biasanya pemilik budak ini disebut sebagai majikan. Seorang 

budak sama sekali tidak memiliki hak dalam organisasi buruh, bahkan hak untuk 

hidup pun tidak. Setiap tugas yang diberikan oleh pemilik budak harus diselesaikan 

oleh budak tersebut. Hanya pemilik budak yang memiliki wewenang untuk 

mengontrol, memberikan pekerjaan, dan memberikan hak istimewa lainnya kepada 

budak yang mereka kendalikan. 

Hukum sendiri telah mengatur bahwa, budak memang tidak lebih dari milik 

pihak lain yaitu majikannya yang dapat dialihkan dan dimiliki sepenuhnya oleh 

                                                           
42

 Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law, (Cet. 

I; Malang, Setara Press, 2021), h. 6. 
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kehidupan sosial ekonominya, bahkan ketika dia hidup dan mati, meskipun dalam 

artian sosiologis, budak adalah manusia pada umumnya sama seperti pemiliknya. 

Penyediaan tempat tinggal, makanan, dan hadiah lainnya oleh pemilik budak atas 

tuduhan mereka tidak dianggap sebagai pelanggaran atas hak atau kewajiban mereka; 

sebaliknya, hadiah-hadiah ini adalah isyarat perhatian yang mencerminkan kemuliaan 

pemilik budak. 

Upaya mengendalikan pertumbuhan populasi budak pada masa itu, 

pemerintah Hindia Belanda mulai memberlakukan aturan masalah perbudakan pada 

tahun 1817 dan juga sekalian melarang masuknya budak ke daerah Jawa. Setelah 

tahun-tahun tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengadopsi langkah-langkah untuk 

mengurangi beban budak, dan pada tahun 1825 dibuatlah peraturan untuk membatasi 

pemilik budak.
43

 Perbudakan dihapuskan oleh Regeringsreglement (RR) Pemerintah 

Hindia Belanda yang diterbitkan pada tahun 1854. Hindia Belanda harus bebas dari 

perbudakan pada tanggal 1 Januari 1860 menurut Pasal 115 RR. 

Sejarah perburuhan di Indonesia, selain dari perbudakan hal ini juga 

dipengaruhi oleh sistem yang mempromosikan perbudakan, pemerasan, kerja paksa, 

dan hukuman berbasis sanksi. Ketika seseorang mengambil pinjaman dengan 

menempatkan dirinya atau orang lain sebagai jaminan, ini dikenal sebagai 

perbudakan (pandelingschap). sampai hutang itu dilunasi, dia dapat menugaskan 

orang lain di bawah kendalinya (seringkali putranya) untuk melaksanakan 

instruksinya. Pekerjaan yang dilakukan untuk keuntungan pemberi pinjaman dapat 
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digunakan untuk melunasi hutang atau hanya dapat digunakan untuk menutupi bunga 

hutang.
44

 

Pekerja Indonesia memiliki kondisi kerja yang memprihatinkan selama era 

kolonial Jepang. Untuk membangun jalan, jembatan, bandara, dan proyek-proyek lain 

untuk kepentingan pemerintah pendudukan, banyak orang diharuskan melakukan 

kerja paksa (romusho). Jika pekerja atau buruh lamban atau berkinerja buruk di 

tempat kerja, hukuman fisik yang keras diterapkan, dan makanan yang disajikan tidak 

mencukupi. Banyak pekerja/buruh yang jatuh sakit karena penyakit ini dan terkadang 

meninggal dunia di tempat kerja.
45

 

b. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan 

Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya melakukan perbaikan 

lingkungan kerja sejak proklamasi kemerdekaan agar lebih menjunjung tinggi harkat 

serta martabat dan nilai kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan salah satu dari tujuan 

berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darahnya. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 

setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta memajukan 

kesejahteraan umum bagi kemanusiaan rakyat Indonesia.
46

 

Ketenagakerjaan bukanlah masalah mendesak yang membutuhkan perhatian 

segera ketika Republik Indonesia pertama kali berdiri. Hal ini disebabkan, selain 

karena setiap orang masih terlibat dalam Perusahaan-perusahaan besar pada masa itu 

masih tunduk pada pengawasan negara, yang berujung pada masalah perburuhan 
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karena berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang dideklarasikan pada 17 

Agustus 1945, khususnya konflik antara pengusaha dan pekerja/buruh kurang 

menonjol. Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatannya melalui Konferensi 

Meja Bundar, perhatian publik khususnya pekerja/buruh mulai beralih ke masalah 

sosial ekonomi. 

Salah satu undang-undang yang dikenal sebagai "Undang-undang 

Ketenagakerjaan", atau Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948, yang diundangkan di 

bidang ketenagakerjaan pada tahun 1951. Undang-undang ini hanya berlaku untuk 

wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu itu masih merupakan negara 

kesatuan dan masih dalam bentuk itu sampai sekarang. UU Ketenagakerjaan 1948 

belum secara eksplisit dicanangkan untuk berlaku di seluruh Indonesia hingga UU 

Nomor 1 Tahun 1951.
47

 

Perselisihan hubungan di bidang industrial diselesaikan oleh orang-orang yang 

terlibat, yaitu karyawan/buruh dan pengusaha, sebelum tahun 1951. Tergantung pada 

arahan Menteri Tenaga Kerja, personel Departemen Tenaga Kerja akan campur 

tangan jika dianggap perlu (Departemen Tenaga Kerja pada waktu itu). Dikarenakan 

pemilik usaha yang berada pada posisi ekonomi yang lebih baik selalu dapat 

memaksakan keinginannya kepada karyawan/buruh, hal ini menimbulkan keresahan 

yang besar di kalangan pekerja/buruh. Akibat banyaknya pemogokan pekerja/buruh 

sekitar akhir tahun 1950, ekonomi dan keamanan nasional terkena dampak negatif. 

Setelah terjadinya peristiwa tersebut, Panitia Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan dibentuk di tingkat pusat dan daerah (P4P) dan (P4D) dengan Peraturan 

Penguasa Militer No. 1 Tahun 1951, yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 13 
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Februari 1951, sebagai upaya untuk memperbaiki situasi perburuhan yang 

memprihatinkan tersebut. Meski sedikit membaik, ternyata otoritas militer belum 

terlalu efektif menyelesaikan persoalan yang muncul di bidang kepegawaian. Untuk 

menggantikan Peraturan Penguasa Militer Nomor 1 Tahun 1951, pemerintah 

mengeluarkan serta memberlakukan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 

pada bulan September. pembentukan majelis arbitrase perselisihan perburuhan pusat 

(P4P) dan daerah oleh pemerintah (P4D).
48

 

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951, yang mengatur tentang 

keadaan lapangan kerja yang sebenarnya, pada hakikatnya bersifat sementara dan 

bukan bersifat definitif. Banyak kekhawatiran yang disuarakan di sepanjang jalur 

tersebut baik oleh perusahaan maupun karyawan/buruh. Atas dasar itu, pemerintah 

mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 yang membahas tentang 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan pada tanggal 8 April 1957, menetapkan 

penggunaan aturan P4P dan P4D sebagai badan yang memiliki wewenang 

menyelesaikan perselisihan perburuhan.
49

 

Langkah lain yang mengatur hal tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara 

disikapi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 yang dikeluarkan pemerintah. 

Di Indonesia, ada empat jenis pengadilan yang diakui oleh sistem hukum: Peradilan 

Tata Usaha Negara, Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama. 

Keputusan yang dibuat berdasarkan P4D dan P4P bersifat administratif, bukan 

keputusan yang dibuat oleh badan peradilan. Mulai dari penyelesaian bipartit, 

rekomendasi tertulis, P4D, P4P, PT TUN, dan MA, keputusan administratif 
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menyebabkan keputusan tersebut menjadi tidak efektif dan memakan waktu yang 

sangat lama. Putusan-putusan tersebut merupakan hal yang dapat digugat di PTUN 

dan dibawa ke Mahkamah Agung melalui prosedur penyelesaian perselisihan 

perburuhan. 

Kehadiran lembaga seperti PTUN di nilai sangat diperlukan, mengingat 

ketenagakerjaan merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, maka sangat 

penting untuk mengubah bidang hukum ketenagakerjaan dengan menciptakan cara 

baru penyelesaian masalah hubungan industrial yang lebih cepat dan menyenangkan 

baik bagi pengusaha, pekerja/buruh, maupun serikat pekerja..
50

 

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan sejumlah Undang-Undang tentang 

Ketenagakerjaan dalam rangka perubahan hal tersebut. Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan peraturan 

perundang-undangan (PPHI) yang bersangkutan. Pekerja dan buruh bebas untuk 

berorganisasi atau tidak membentuk serikat pekerja atau serikat buruh, menjadi 

pengurus atau tidak menjadi pengurus, dan bebas memutuskan apakah akan menjadi 

anggota organisasi tersebut atau tidak untuk melindungi kepentingannya berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. 

Undang-Undang Ketenagakerjaan yang di nilai sebagai aturan yang 

komprehensif dan luas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mengatur sejumlah masalah ketenagakerjaan yang belum pernah 

dicakup dalam satu undang-undang. Karena merupakan peninggalan kolonial, 
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sejumlah undang-undang ketenagakerjaan yang terdapat dalam beberapa undang-

undang dan peraturan lama telah dicabut dan diganti dengan undang-undang ini. 

Selain menghapus aturan lama, undang-undang ini dimaksudkan untuk mengadaptasi 

perubahan mendasar yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat Indonesia sejak 

dimulainya era reformasi pada tahun 1998.
51

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Masalah 

Hubungan Industrial (PPHI) menciptakan mekanisme baru penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial dengan mencabut dan mengganti cara penyelesaian melalui P4D 

dan P4P yang dianggap tidak efektif. Undang-undang memungkinkan para pihak 

yang berselisih pilihan untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan di pengadilan 

atau di luar pengadilan. Sementara penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan 

melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, penyelesaian melalui mediasi pengadilan 

ditangani oleh Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

dan Mahkamah Agung. 

Akhirnya masuklah pada tahun 2020 ditetapkannya Undang-Undang No 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai 

ketenagakerjaan yaitu pada bagian klaster ketenagakerjaan. Terdapat perbedaan 

pengaturan dalam ketentuan ini yang berbeda dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. 

Beberapa perbedaan dalam ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang ini, 

memicu buruh turun ke jalan karena terdapat beberapa pasal yang kontroversial dan 

dinilai tidak konsisten terhadap masalah yang dihadapi sekarang ini di dalam negeri 

sehingga menimbulkan beberapa respon yang tidak baik di masyarakat.
52
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3.  Definisi Hukum Ketenagakerjaan 

Hukum Ketenagakerjaan atau perburuhan sendiri dipengaruhi oleh 

keterlibatan aktif peran pemerintah di dalam melindungi pihak yang lemah 

kedudukannya yaitu buruh. Buruh dikatakan sebagai pihak yang lemah secara 

kedudukan karena secara konteks pasar kerja jumlah kemungkinan dalam kerja yang 

tersedia berbanding terbalik menurut jumlah tenaga kerja yang tersedia sehingga dari 

pihak buruh tidak banyak memiliki opsi untuk memilih pekerjaan tertentu. 

Pengusaha sebagai pemilik modal di sisi lain memiliki peluang memilih 

tenaga kerja yang ada karena secara jumlah berlimpah. Inilah salah satu penyebab 

kedudukan buruh lemah dibandingkan kedudukan pengusaha. Selanjutnya 

perkembangan-perkembangan keadaan ekonomi masyarakat di Indonesia juga 

memengaruhi perkembangan paradigma dan bentuk hukum perburuhan. Salah satu 

definisi yang dikemukakan oleh ahli hukum ketenagakerjaan yaitu Prof. Imam 

Soepomo, merumuskan bahwa ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan baik 

tertulis maupun tidak dan berkenaan dengan kejadian tempat seseorang bekerja pada 

orang lain dengan menerima upah.
53

 

Pemahaman hukum dalam masalah perburuhan yang disamapaikan oleh Prof. 

Soepomo terdapat beberapa pemahaman yang hendaknya menjadi pemikiran kita 

bersama bahwa konstruksi hukum perburuhan harus berkembang sesuai dengan 

keadaan masyarakat saat ini. Adapun pemahaman tersebut adalah sebagai berikut:
54

 

a. Himpunan Peraturan 

                                                           
53

 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan (Jakarta: Djambatan, Cet. XI, 1995), h. 1-

2. 
54

 Surya Tjandra, Makin Terang Bagi Kita Belajar Hukum Perburuhan (Jakarta: Trade Union 

Rights Centre, 2006), h. 3. 



32 
 

 
 

Himpunan peraturan dalam arti formil berupa Undang-Undang, peraturan 

pemerintah, dan peraturan pelaksana yang lain. Secara materiil adalah yang 

ditetapkan oleh penguasa dari atas dan bersifat heteronom serta ada pula yang timbul 

di dunia perburuhan ditetapkan oleh majikan atau bersama-sama antara majikan dan 

buruh. 

b. Bekerja atau Melakukan Pekerjaan Pada Orang Lain 

Bekerja pada orang lain atau badan hukum masuk dalam kategori ini. 

Bagaimana dengan pekerja yang melakukan pekerjaan secara bebas (swapekerja), 

Artinya pekerjaan dilakukan secara bebas namun hubungannya adalah hubungan 

kerja misal seorang dokter yang bekerja dalam sebuah perusahaan. 

Melihat dari sisi lain, ada yang bekerja di bawah arahan orang lain tetapi 

pekerjaannya bukan buruh, seperti pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan amanat 

negara. Belum lagi jenis pekerjaan yang relasinya bukan dalam konteks hubungan 

kerja melainkan hubungan kemitraan, namun di dalamnya ada instruksi dan pekerjaan 

yang dilakukan, misalnya hubungan antara driver dan penyedia provider penumpang. 

c. Penerimaan Upah 

Upah merupakan karakter khusus dalam perjanjian kerja, karena buruh 

melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan upah. Kesulitan muncul saat dalam 

konteks magang ketika pemagang ada kalanya tidak menerima upah. 

d. Soal-soal yang Berkenaan 

Seorang pekerja ketika tidak dapat bekerja karena cacat, hubungan di antara 

pekerja dan juga pemberi kerja dapat diakhiri. Hal ini berlaku meskipun pemahaman 

hukum ketenagakerjaan berlaku sebelum hubungan di antara pekerja dan pengusaha 

berlaku. Ini juga berlaku ketika seorang pekerja tidak dapat bekerja karena sakit. 
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Dibandingkan dengan relasi yang terjadi antara pembeli dan penjual yang 

keduanya melakukan tukar menukar uang dan barang, hubungan antara buruh dan 

majikan berbeda. Keduanya, baik penjual maupun pembeli, bebas untuk melakukan 

atau tidak melakukan jual beli. Adapun, pada konteks hubungan buruh dan majikan 

secara yuridis, buruh memang bebas namun secara sosiologis buruh tidak diartikan 

bebas. Sebagai orang yang sebenarnya tidak memiliki bekal hidup, hanya memiliki 

tenaga, buruh hanya akan bekerja pada majikan yang telah menentukan sayarat-syarat 

kerjanya. 

B. Hak Dan Kewajiban Ketenagakerjaan 

1. Secara Materiil 

Serikat pekerja/serikat buruh yang secara resmi diakui sebagai badan usaha di 

bidang sumber daya manusia, memiliki hak hukum untuk memiliki properti sendiri 

terpisah dari manajemen dan anggotanya, dan terlibat dalam kegiatan komersial yang 

dapat diterima secara hukum. Secara materiil maka “Undang-Undang” dimaknai 

sebagai keputusan suatu badan dengan kekuasaan untuk membuat undang-undang 

dan peraturan atau untuk membuat keputusan dengan implikasi yang mengikat publik 

(mulai dari Undang-Undang yang ada sampai dengan peraturan perundang-undangan 

di bawahnya).
55

 

Diterangkan pula yang pada dasarnya dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 

yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan 

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”
56

. Oleh sebab itu, setiap 
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warga negara berhak atas pekerjaan sehingga setiap individu dapat mengajukan 

gugatan kepada pemerintah untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang 

semestinya. 

Selanjutnya diterangkan pula dalam Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, Pertama, setiap warga negara berhak atas 

pekerjaan yang layak berdasarkan bakat, keterampilan, dan kemampuannya. Kedua, 

setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan yang adil. Ketiga, baik 

laki-laki maupun perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, 

setara, atau serupa berhak atas upah dan syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. 

Keempat, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pekerjaan yang sepadan 

dengan harkat dan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai 

dengan prestasinya.
57

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 103 

yang mengatur bahwa hubungan industrial dilakukan melalui sarana, juga telah diatur 

perjanjian kerja bersama dan dikukuhkan statusnya sebagai salah satu cara untuk 

membina hubungan industrial: 

1) Serikat pekerja/serikat buruh; 

2) Organisasi pengusaha; 

3) Lembaga kerja sama bipartit; 

4) Lembaga kerja sama tripartit; 

5) Peraturan perusahaan; 

6) Perjanjian kerja bersama; 

7) Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; 
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8) Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Tujuan pemberian hak tersebut adalah meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan para pekerja dan buruh yang dapat dilakukan oleh serikat buruh dan 

serikat pekerja. Bukan hanya menawarkan keuntungan kepada pemilik usaha yang 

bekerja dengan pengusaha sebagai pemilik pekerjaan, seperti meminta kenaikan upah 

yang dilakukan oleh pekerja dan buruh, tetapi juga dapat dilakukan dengan upaya 

mandiri lainnya. 

2. Secara Teknis 

Aturan dalam UU Ketenagakerjaan merupakan aturan baku bagi kedua belah 

pihak pengusaha dan pekerja, yang secara resmi diatur oleh standar hukum 

ketenagakerjaan dan diterbitkan untuk memastikan kelancaran kegiatan usaha yang 

melibatkan keduanya. Tentu saja, dalam kenyataannya, aturan normatif ini harus 

menjadi acuan utama bagi hak dan kewajiban setiap masing-masing pihak. 

Menanggapi penilaian yang dilakukan di lapangan, UU Ketenagakerjaan juga telah 

mengalami sejumlah pengubahan dan perubahan.
58

 

Membangun hubungan industrial harus didasarkan pada seperangkat aturan 

rinci yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang bekerja. Perjanjian Kerja 

Bersama merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diakui. Kesepakatan 

usaha kelompok adalah kesepakatan yang dicapai setelah diskusi antara dua atau 

lebih serikat pekerja yang telah terdaftar pada instansi yang sesuai dengan pengusaha 

atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha di bidang ketenagakerjaan 

yang memuat ketentuan-ketentuan pekerjaan, hak, dan kewajiban kedua belah pihak, 
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menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 

Angka 21.
59

 

Mengenai aturan Hak dan Kewajiban yang disampaukan di atas diatur dalam 

UU Ketenagakerjaan Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai 

berikut:
60

 

1) Hak Pemberi Usaha 

a. Hasil dari pekerjaan karyawan. 

b. Memerintah/mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan 

mencapai target. 

c. Melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh/karyawan jika melanggar ketentuan yang telah 

disepakati sebelumnya. 

2) Kewajiban Pemberi Usaha 

a. Mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan 

perlindungan sesuai dengan garis dan derajat kecacatannya. 

b. Pengusaha wajib memberikan/ menyediakan angkutan antar Jemput 

Bagi Pekerja/Buruh perempuan yang berangkat dan pulang pekerja 

antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00. 

c. Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 

d. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada 

Pekerja/Buruh. 
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e. Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja 

untuk melaksanakan Ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 

f. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh yang melakukan 

pekerja untuk melaksanakan Ibadah yang di wajib kan oleh agamanya. 

g. Pengusaha yang memperkerjakan Pekerja/Buruh yang melakukan 

pekerjaan pada hari libur resmi sebagai mana di maksud pada ayat (2) 

wajib membayar upah kerja lembur. 

h. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 

10 (Sepuluh orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai 

berlaku setelah disahkan oleh mentri atau pejabat yang ditunjuk. 

i. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta 

memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada 

pekerja/buruh. 

j. Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada 

pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenaga kerjaan setempat sekurang-kurangnya 7(Tujuh) hari kerja. 

k. Dalam Hal terjadi pemutusan Kerja pengusah di wajib kan membayar 

uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang 

penggantian hak yang seharusnya diterima. 

l. Dalam hal pekerja /buruh di tahan pihak yang berwajib karena di duga 

melakukan tindak pidana bukan bukan atas pengaduan 

pengusaha,maka pengusaha tidak wajib memberikan bantuan kepada 

keluarga pekerja,buruh yang menjadi tanggungannya. 
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m. Pengusaha wajib membayar kepada pekerja ,buruh yang mengalami 

pemutusan hubungan kerja, uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali. 

n. Untuk pengusaha di larang membayar upah lebih rendah dari upah 

minimum. 

o. Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3) Hak Karyawan/Pekerja 

a. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 

untuk memperoleh pekerjaan. 

b. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha. 

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

dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, 

minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. 

d. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti 

pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 

e. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah 

mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan 

kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan 

ditempat kerja. 

f. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berHak atas 

pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga 

sertifikasi. 
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g. Setiap tenaga kerja mempunyai Hak dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh 

penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri. 

h. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu 

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

setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter 

kandungan atau bidan. 

i. Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana 

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

82 berhak mendapatkan upah penuh. 

j. Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. 

k. Setiap pekerja mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan atas: 

Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan dan Perlakuan 

yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama. 

l. Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

m. Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 

sosial tenaga kerja. 

n. Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 

pekerja. 

4) Kewajiban Karyawan/Pekerja 

a. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja 

mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan 
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kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, 

menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan 

dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan 

memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 

b. Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan 

yang ada dalam perjanjian kerja bersama. 

c. Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian 

kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja. 

d. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh 

pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk 

mufakat. 

e. Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum mogok 

kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja Wajib memberitahukan 

secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab 

dibidang ketenagakerjaan setempat. 

Pemaparan mengenai Hak-Hak dan Kewajiban yang disampaikan di atas, yang 

sudah di atur dalam aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan maka hal tersebut dapat 

memberikan kepastian baik dari sisi Pengusaha/pemilik usaha maupun 

Pekerja/Buruh, sehingga pihak pemilik usaha dan pekerja dapat menjalankan 

pekerjaan secara nyaman dan teratur. Saat Hak dan Kewajibannya telah diatur maka 

masing-masing pihak memiliki dasar hukum dalam menjalankan profesi atau 

pekerjaan yang digeluti sehingga dapat menghindari hal yang tidak diinginkan di 

kemudian hari. 
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Pemerintah diharapkan berperan penting dalam memastikan pembagian hak 

dan kewajiban yang adil memastikan bahwa hubungan antara pekerja dan pemberi 

kerja harmonis dan fungsional. Pemerintah juga diharapkan dapat menyelesaikan 

perselisihan ataupun konflik secara damai. Pada hakekatnya, menjaga proses industri 

melayani tujuan pemerintah yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan 

warganya.
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BAB III 

REGULASI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA 

A. Tenaga Kerja Asing Di Indonesia 

1. Pengertian Tenaga Kerja Asing 

Pengertian mengenai "pekerja asing" dapat didefinisikan dalam berbagai sudut 

pandang, salah satunya mempengaruhi kontribusinya terhadap daerah dalam bentuk 

retribusi maupun legal standing dan cara persetujuan pengenaan retribusi. Setiap 

orang yang dapat bekerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, untuk 

menghasilkan barang atau jasa yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi 

bukan warga negara Indonesia, sehingga dianggap sebagai pekerja asing.
61

 

Tenaga kerja asing apabila ditinjau dari segi undang-undang, yang dimana 

pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan 

di jelaskan bahwa “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa 

dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”.
62

 

Alasan di negara kita sendiri mengatur beberapa hal yang menjadi alasan 

dalam masuknya tenaga kerja asing yang disebabkan beberapa faktor sebagai 

berikut:
63

 

a. Keberadaan TKI kemungkinan besar terkait dengan investasi dalam 

pembangunan nasional, serta kontrol dan transfer teknologi yang 

merupakan proses yang berkelanjutan dan berkelanjutan. 
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b. Kurangnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang memiliki kualifikasi yang 

diperlukan dan mampu menggantikan tenaga kerja asing. 

c. Kurangnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan 

untuk mengisi lowongan yang tersedia. 

d. Penggunaan mesin-mesin canggih yang berisiko tinggi, sehingga jika 

tidak ditangani oleh tenaga ahli dari luar negeri dapat menimbulkan 

kerugian materil maupun nonmateriil. 

e. Berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dari kalangan 

warga negara asing semakin meluas dan berkembang. 

Prinsip filosofisnya dalam pemanfaatan tenaga kerja asing diperlukan di 

Indonesia dengan dua cara mereka yang menyumbangkan dana sebagai investor dan 

mereka yang membawa keterampilan untuk membantu transfer of knowledge atau 

transfer of knowhow. Sedangkan secara yuridis ketika akan dan sudah melakukan 

pekerjaannya di Indonesia berdasarkan kompetensi dan keahliannya, sejajar dengan 

hak-hak pekerja lainnya yang berasal dari Indonesia, baik itu dalam hal–hal 

Perjanjian Kerja dan Implementasinya. 

2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing 

Korelasinya hak dan kewajiban dalam tatanan hukum baik secara normatif 

dan empiris, ialah perkembangan tenaga kerja asing di Indonesia, melalui Undang-

Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan dan tenaga kerja 
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memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang, sebagaimana 

yang telah disebutkan dalam hukum ketenagakerjaan di atas.
64

 

Pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja Asing, salah satu yang menjadi 

pertimbangan ialah jaminan sosial, karena yang paling penting adalah hak-hak hukum 

TKA ketika mengalami tindakan diskriminasi ataupun pelanggaran hukum oleh 

perusahaan untuk menggugat di hadapan Pengadilan ataupun lainnya, terlebih lagi 

Indonesia kini mempunyai hukum positif, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 

tentang pengesahan Konvensi Global tentang Hak Semua Pekerja Migran. Hal ini 

berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum yang layak bagi tenaga kerja asing 

di Indonesia atas hak dan kewajibannya.
65

 

Hak tenaga kerja seperti sudah diuraikan tentang konsep hak dalam tatanan 

hukum, yang direduksi melalui peraturan perundang-undangan atau hukum positif. 

Tenaga kerja asing mendapat perlakuan yang sama akan hak-haknya sebagai pekerja 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 seperti berikut: 

1) Hak mendapatkan upah 

2) Hak atas kesejahteraan 

3) Hak atas peningkatan kompetensi kerja 

4) Hak atas pengakuan kompetensi kerja 

5) Hak atas perlakuan khusus terhadap penyandang cacat 

6) Hak atas cuti dan Istirahat 
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7) Hak untuk berserikat 

Konsekuensi yang termasuk di dalamnya akibat hubungan kerja yang masih 

berjalan atau berakhir terdapat pelanggaran hukum yang membuatnya dapat menuntut 

ke Pengadilan. Pada hak yang terakhir, tenaga kerja asing dalam mengupayakan 

untuk mendapatkan haknya akibat perlakuan diskriminasi dan pelanggaran hukum 

yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan berdampak pula bagi tenaga kerja asing 

dengan masalah waktu, yaitu menuntut haknya di hadapan Pengadilan, yang mana ia 

harus menyelesaikannya dengan pihak Keimigrasian.
66

 

Tenaga kerja asing dengan meliputi segala hak-haknya berdasarkan konsep 

hak asasi manusia yang mengatur sebagai subyek hukum, tentu tidak dipandang 

hanya berdasarkan hak semata, akan tetapi juga di dasarkan kewajiban, yang mana 

perlu suatu kapasitas dalam melakukan tindakan hukum, dalam hal ini orang asing 

yang bekerja di Indonesia. Disini kewajiban bagi orang asing yang bekerja di 

Indonesia, pertama-pertama adalah kewajiban hukum, yang berarti keharusan. 

Pemerintah Indonesia juga berhak dalam hal ini untuk membatasi dan 

mengawasi tenaga kerja asing melalui kebijakan-kebijakannya dan regulasi yang ada, 

maka kewajiban tenaga kerja asing disini adalah mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku apapun konteksnya, seperti ketenagakerjaan dan 

keimigrasian, sehingga tenaga kerja asing berproduk tenaga kerja asing secara sah.
67

 

3. Dampak Adanya Tenaga Kerja Asing 
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Efek yang ditimbulkan ada beberapa jika kita memutuskan untuk 

mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya angka 

warga di tanah air yang tidak memiliki pekerjaan, terutama terkait isu masuknya 

tenaga kerja asing yang tentunya cukup memprihatinkan. Tanpa menghitung pekerja 

di sektor informal, yang sangat rentan terhadap kemiskinan dari sudut pandang 

ekonomi, saat ini terdapat hampir 7 juta orang yang menganggur di Indonesia.
68

 

Masuknya tenaga kerja asing tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai 

dampak bagi keadaaan masyarakat ataupun beberapa sektor di Indonesia, baik 

dampak positif maupun dampak dari sisi negatifnya yang akan dibahas berikut ini:
69

 

1) Dampak Positif Tenaga Kerja Asing 

1) Masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi baru ke dalam dunia 

kerja, akan sangat menguntungkan jika tenaga kerja asing berasal 

dari negara maju dan bekerja sesuai dengan bidangnya. 

2) Perkembangan sebuah bidang kerja semakin pesat karena 

pengalaman tenaga kerja asing yang berpengalaman di bidang ini 

dapat menjadi sarana pengembangan yang baik di bidang pekerjaan. 

3) Adopsi teknologi baru cepat karena teknologi dari negara maju 

mudah diadopsi di dalam negeri jika didukung oleh seseorang yang 

berpengalaman, terutama dari negara tempat teknologi itu 

dikembangkan. 
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4) Telah terjadi peningkatan investasi dari dalam negeri, 

peningkatannya tersebut diharapkan dapat diperoleh melalui hasil 

kerjasama, melalui perekrutan tenaga kerja asing yang dilakukan 

melalui hubungan antar negara. 

5) Menggagas peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal untuk terus 

memacu diri agar tetap bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis 

dalam negeri. 

2) Dampak Negatif Tenaga Kerja Asing 

1) Mempersempit kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal karena 

jumlah intensitas tenaga kerja akan bertambah. Dan jika hal ini tidak 

dibarengi dengan pertumbuhan bisnis dalam negeri, kesempatan kerja 

akan semakin sempit. 

2) Ancaman terhadap tenaga kerja lokal, jika tidak memiliki 

keterampilan yang lebih dominan untuk mencegah tenaga kerja asing 

mengungguli tenaga kerja dalam negeri. 

3) Terciptanya peluang lebih banyak pengangguran dalam negeri yang 

tinggi, jika tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan tambahan, 

hanya akan menimbulkan pengangguran yang lebih tinggi lagi. 

Tenaga kerja asing yang di izinkan masuk ke Indonesia dalam berbagai 

profesi, termasuk konstruksi, pendidikan, manajemen, dan tenaga kerja biasa atau 

buruh. Meski jumlah kunjungan tenaga kerja asing tidak besar, namun berdampak 

signifikan terhadap pertumbuhan beberapa sektor pembangunan di tanah air. Hal ini 

merupakan bagian dari upaya memajukan bangsa melalui berbagai sektor yang harus 

dikuasai bidangnya oleh tenaga kerja asing. 
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B. Aturan Hukum Mengenai Tenaga Kerja Asing 

1. Tenaga Kerja Asing Sebelum UU Ciptakerja 

Penggunaan tenaga kerja asing tidak diatur secara individual di Indonesia, 

melainkan dimasukkan dalam Bab VIII pasal 42 sd 49 UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan dan mengatur tentang keharusan 

mendapatkan izin sebelum mempekerjakan karyawan asing. Membuat keputusan 

tentang mempekerjakan tenaga kerja asing, jenis pekerjaan yang akan mereka 

lakukan, dan standar kompetensi mereka; menunjuk warga negara Indonesia sebagai 

pembantunya perencanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia dan 

kewajiban pemberi kerja untuk memulangkan TKA setelah hubungan kerja yang 

telah disepakati telah berakhir. 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing memperkuat UU Ketenagakerjaan yang berlaku sebelumnya. Perundang-

undangan secara tegas mengatur bahwa harusnya ada alih teknologi dan pengalaman 

pekerja ahli dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia, sehingga peraturan 

tersebut menyatakan bahwa tenaga kerja yang datang ke Indonesia untuk mengisi 

jabatan tertentu di perusahaan tidak memperbolehkan tenaga kerja yang tidak terlatih. 

Namun, dalam praktiknya, masih ada masalah dengan penggunaan tenaga kerja asing 

dan pelanggaran peraturan lisensi atau perizinan saat pemberlakuan aturannya.
70

 

UU Ketenagakerjaan pasal VIII Pasal 42 sampai 49, memuat aturan tentang 

tenaga kerja asing. Menurut undang-undang, pemberi kerja yang mempekerjakan 

tenaga kerja asing harus memiliki strategi yang merinci tujuannya, tugas yang harus 
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dilakukan, durasi, dan keberadaan tenaga kerja Indonesia. Sebagai syarat 

mendapatkan izin kerja, Menteri harus menyetujui strategi dalam penggunaan Tenaga 

Kerja Asing ini. Tenaga kerja asing harus memenuhi norma dan persyaratan 

kompetensi pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan kepekaan 

terhadap budaya yang sudah ada di Indonesia. 

Fokus pendampingan tenaga kerja asing adalah pada alih keterampilan dan 

teknologi agar tenaga kerja pendamping memiliki kemampuan untuk pada akhirnya 

menggantikan posisi tenaga kerja asing yang didampinginya. Pos kepegawaian dan 

posisi tertentu yang dicakup oleh Keputusan Menteri adalah terlarang bagi pekerja 

asing. Pemberi kerja wajib mengembalikan TKA ke setiap negara asalnya setelah 

kontrak kerja berakhir.
71

 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang selama 

ini digunakan berikut beberapa isi didalamnya yang mengatur mengenai penggunaan 

Tenaga Kerja Asing (TKA):
72

 

Pasal 42: 

1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib 
memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga 
kerja asing. 

3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak 
berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga 
kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. 

4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam 
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. 

5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa 
kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh 
tenaga kerja asing lainnya. 
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Persyaratan untuk memberikan izin mempekerjakan warga negara asing 

dirancang untuk memastikan bahwa tenaga kerja asing hanya dipekerjakan jika 

benar-benar diperlukan, untuk bisa menggunakan tenaga kerja Indonesia dengan 

sebaik-baiknya. 

Pasal 43: 

1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki 
rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri 
atau pejabat yang ditunjuk. 

2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan: 
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing; 
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur 

organisasi perusahaan yang bersangkutan; 
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; 
d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai 

pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan 
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi 

instansi pemerintah, badan-badan Internasional dan perwakilan negara 
asing. 

4) Ketentuan mengenai tatacara pengesahan rencana penggunaan tenaga 
kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 44: 

1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai 
jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. 

2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 45: 

1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib: 
a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga 

pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih 
teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan 

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan 
kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. 

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi 
tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris. 

Pasal 46: 
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1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi 
personalia dan/atau jabatanjabatan tertentu. 

2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
dengan Keputusan Menterri. 

Pasal 47: 

1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja 
asing yang dipekerjakannya. 

2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) tidak berlaku bagi instansi pe merintah, perwakilan negara asing, 
badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan 
jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 

3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan 
Menteri. 

4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 48: 

Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib 
memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan 
kerjanya berakhir. 

Pasal 49: 

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan 
Keputusan Presiden. 

Keberadaan TKA sebenarnya dapat dilihat dari berbagai sisi, salah 

satunya adalah kontribusi keuangan daerah serta legal standing dan cara 

persetujuan pengenaan retribusi. TKA ialah setiap orang yang mampu bekerja, 

baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja yang telah 

ditetapkan, untuk menyediakan barang atau jasa agar terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat tetapi bukan warga negara Indonesia. Ada berbagai alasan 

mengapa pekerja asing dipekerjakan di Indonesia.
73
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2. Tenaga Kerja Asing Sesudah UU Ciptakerja 

Peraturan Undang-Undang mengenai pengaturan tenaga kerja asing yang 

didalammnya mengatur bahwa, berdasarkan ketentuan UU No 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja, ketentuan Pasal 42 Ayat (1) mensyaratkan pemberi kerja yang 

mempekerjakan TKA hanya diwajibkan memiliki rencana penggunaan tenaga kerja 

asing yang cukup disahkan oleh pemerintah pusat. 
74

 Sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 42 menjelaskan bahwa 

“Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin 

tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.
75

 

Setiap pemberi kerja yang ingin mempekerjakan pekerja asing harus 

mendapatkan persetujuan formal dari otoritas tenaga kerja terkait. Otorisasi yang 

dibahas adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). penghilangan 

syarat IMTA ini tentu mengkhawatirkan karena memudahkan penggunaan TKA 

tanpa harus memiliki IMTA. Dalam ketentuan UU Cipta Kerja hanya mensyaratkan 

adanya Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang merupakan rencana 

pengunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu. 

Peraturan yang di ubah ada beberapa dalam Undang-Undang No 11 Tahun 

2020 atau biasa disebut Ciptakerja dijelaskan sebagai berikut:
76

 

 Pasal 42: 
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1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib 
memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja 
asing.  

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: 
a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau 

pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara 
asing; atau 

c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis 
kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, 
perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, 
dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. 

4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam 
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki 
kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. 

5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi 
personalia. 

6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. 

Hanya posisi dan waktu tertentu yang memungkinkan mempekerjakan tenaga kerja 

asing di Indonesia berdasarkan hubungan kerja, aturan yang di ubah dalam ayat 4 

pasal tersebut ialah penambahan kalimat “serta memiliki kompetensi sesuai dengan 

jabatan yang akan diduduki”.
77

 Tenaga kerja asing lainnya dapat diganti apabila masa 

kerjanya telah habis dan tidak dapat diperpanjang karena alasan apapun. Perwakilan 

asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai staf diplomatik dan konsuler 

dibebaskan dari persyaratan untuk mendapatkan izin mempekerjakan tenaga kerja 

asing. 

Pasal 43 dihapus 

Pasal 44 dihapus 
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Pasal 45 telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib: 
a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga 

pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih 
teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; 

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan 
kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan 

c. memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah 
hubungan kerjanya berakhir. 

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu. 

Pasal 46 dihapus 

Pasal 47 telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja 
asing yang dipekerjakannya. 

2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, 
badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan 
tertentu di lembaga pendidikan. 

3) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 48 dihapus: 

Pasal 49 telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Informasi mengenai waktu penugasan tenaga kerja asing, penunjukan pekerja 

menjadi WNI sebagai mitra kerja Tenaga Kerja Asing dalam rencana penugasan 

Tenaga Kerja Asing, dan Pasal 42 rencana penggunaan TKA dari izin tertulis TKA 

untuk diubah oleh pemberi kerja dicabut semuanya. Pasal 44 mengenai kewajiban 

menaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi TKA dihapus. 



55 
 

 
 

Perwakilan pemerintah internasional dan negara asing tidak tercakup dalam 

RPTKA. Organisasi internasional yang dimaksud dalam pasal ini adalah organisasi 

nirlaba, seperti ILO, UNICEF, WHO, dan organisasi lain yang beroperasi di bawah 

naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
78

 Dalam ketentuan UU Cipta Kerja, 

juga termasuk dalam hal komisaris atau direksi dengan kepemilikan saham atau 

pemegang saham tertentu. Selain itu, pekerja asing dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

proyek penelitian sementara, profesi, start-up berbasis teknologi, perjalanan bisnis, 

dan kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat. 
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ATURAN TENAGA KERJA ASING 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA 

A. Tenaga kerja Lokal Dan Tenaga Kerja Asing Dalam Menjalankan Pekerjaan 

 Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak dapat dihindari penggunaannya di Indonesia 

ini, Sejatinya penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah mereka yang 

dibutuhkan dalam 2 (dua) hal yakni mereka (Tenaga Kerja Asing) yang membawa 

modal (sebagaiinvestor) dan/ atau membawa skill dalam hal transfer of knowledge 

atau transfer of know how , Para pemilik modal sebagai pengusaha perlu membawa 

serta beberapa tenaga kerja dari negara asal atau negara lain untuk bekerja sebagai 

Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja asing di 

Indonesia maka aspek yang paling penting untuk diperhatikan adalah perlindungan 

hukum terhadap tenaga kerja.
79

 

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan pemenuhan hak dasar 

yang melekat dan dilindungi di dalam konstitusi yakni sebagaimana diatur dalam 

Pasal 27 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan “Tiaptiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Disebutkan 

bahwa tiap warga negara artinya hal tersebut tak terkecuali bagi warga negara 

Indonesia maupun warga negara asing haruslah memiliki kepastian hukum di 

dalamnya yang memberikan rasa keadilan. Dalam mewujudkan tertib hukum di 
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dalam mempekerjakan tenaga kerja asing dalam pembangunan daerah perlu diadakan 

peraturan untuk mengawasi pemakaian tenaga bangsa asing di Indonesia.
80

 

 Penetapan deregulasi pada kebijakan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) 

era pemerintahan Joko Widodo (2014–2019) yang bertujuan untuk membuka 

lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

melalui investasi tidak terimplementasi dengan baik. Hal ini justru memberikan 

kerugian bagi tenaga kerja lokal karena investasi yang didatangkan ke Indonesia turut 

membawa serta TKA sehingga mempersempit peluang kesempatan kerja untuk 

tenaga kerja lokal (TKL), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 

Sebagai Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. 

1. Perlindungan Hak Dasar Tenaga kerja Lokal Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

 Pemerintah dan beberapa pengamat ekonomi lainnya menilai bahwa regulasi 

atau perlindungan ketenagakerjaan saat ini terlalu “kaku” sehingga menjadi salah satu 

faktor yang menghambat investasi dan aktivitas bisnis di Indonesia. Maka dari itu, 

sistem tenaga kerja di Indonesia perlu dibuat menjadi fleksibel. Pasalnya banyak 

regulasi yang ditujukan untuk melindungi hak-hak pekerja dalam Undang-undang 

Ketenagakerjaan tahun 2003 diganti atau bahkan dihapuskan. Alih-alih menciptakan 

lapangan pekerjaan yang layak (decent work) bagi para pekerja, UU Cipta Kerja 

dinilai malah akan membuat kondisi para pekerja jauh menjadi lebih rentan dan 

penuh dengan ketidakpastian. 

Pasalnya banyak regulasi yang ditujukan untuk melindungi hak-hak pekerja 

dalam Undangundang Ketenagakerjaan tahun 2003 diganti atau bahkan dihapuskan. 

Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan yang layak (decent work) bagi para 

pekerja, UU Cipta Kerja dinilai malah akan membuat kondisi para pekerja jauh 
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menjadi lebih rentan dan penuh dengan ketidakpastian. Perubahan Sistem 

Ketenagakerjaan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja 

dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
81

 

Pemerintahan di Indonesia telah  mengalami perubahan di setiap zamannya, 

hal ini menimbulkan lahirnya peraturan perundang-undangan yang banyak dalam 

berbagai persoalan dan tantangan pada saat itu. Sehingga di usia bangsa Indonesia 

yang telah mencapai 75 tahun lebih ini menimbulkan persoalan seperti halnya 

disharmoni dan tumpang tindih antar regulasi. Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) 

di Indonesia perlu adanya pengawasan sehingga pemerintahan telah mengeluarkan 

berbagai peraturanperundangundangan di bidang ketenagakerjaan salah satunya 

undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing tetapi 

Undang-undang Penempatan Tenaga Asing tersebut telah dicabut dengan Undang-

undang Ketenagakerjaan (UUK) dalam Pasal 192 angka 9. Selanjutnya pengaturan 

mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam suatu perundangan 

tersendiri, namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam Undangundang 

Ketenagakerjaan yang baru.
82

 

Terjadinya konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian atau 

lembaga dengan kementerian atau lembaga lainnya, dan antara Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintah Daerah, ini terjadi akibat adanya disharmonisasi dan tumpang 

tindih antar regulasi. Salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi 
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regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi yang perlu dilakukan ditujukan 

untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, 

peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama 

dalam regulasi pusat dan daerah (hyper regulation). Oleh karena itu, diperlukan 

deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, 

ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M) termasuk koperasi, 

pengadaan lahan, penengmbangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek 

pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan 

sanksi pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang. Diharapkan dengan adanya 

omnibus law maka penataan regulasi berdimensi perizinan akan menciptakan 

kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi yang berkualitas di Indonesia. 

Regulasi pemerintah dapat memberikan dampak yang positif dan negatif pada proses 

inovasi dan daya saing.  

Penerapan sistem omnibus law atau (Undang-undang omnibus) tersebut 

memerlukan banyak tenaga ahli auditor hukum yang profesional dan sistem audit 

hukum elektronik (electronic legal audit) yang dikembangkan secara khusus dalam 

rangka penataan sistem perundang-undangan nasional. Pada prinsipnya, pembentukan 

suatu peraturan haruslah memenuhi kriteria “Asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik”.
83

 

Eksistensi omnibus law senyatanya memberikan dampak negatif terhadap 

tenaga kerja utamanya buruh atau pekerja. Pemerintah mempersiapkan Undang-

undang Cipta Kerja dengan menggunakan konsep omnibus law, untuk dijadikan 
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sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor 

menanamkan modalnya di Indonesia. Undang-undang Cipta Kerja memiliki beberapa 

klaster yang salah satu diantaranya adalah mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada 

klaster ketenagakerjaan pemerintah berupaya mengharmonisasikan beberapa undang- 

undang yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian khususnya pada tenaga 

kerja.
84

 

Pemerintah berupaya menerapkan omnibus law cipta lapangan kerja. Tetapi 

tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik- konflik 

yang telah terjadi selama ini. Undang-undang Cipta Kerja ini masih memiliki banyak 

kelemahan masalah ini ada pada perubahan cuti, pemberian pesangon dan lain-lain. 

Perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk 

memperjuangkan hak-haknya. 

2. Prinsip Aturan Cipta Kerja Dalam Memberikan Kesetaraan Terhadap 

Pekerja Lokal 

 Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 

(UU PPP), Peraturan Presiden terletak di bawah undang undang. Pasal 7 ayat (2) UU 

PPP dan penjelasannya menyatakan kekuatan hukum peraturan perundangundangan 

sesuai dengan hierarki. Penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan 
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didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. 
85

 

Peraturan yang ada dalam undang-undang TKA sebagai peraturan perundang- 

undangan yang lebih rendah dalam hierarki tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang dasar. Dengan adanya peraturan TKA berarti pengesahan RPTKA merupakan 

izin memperkerjakan TKA. Adapun dalam UU Ketenagakerjaan, izin mempekerjakan 

TKA dan RPTKA diatur dalam pasal yang berbeda. Izin mempekerjakan TKA diatur 

dalam Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, sedangkan RPTKA diatur dalam Pasal 

43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
86

 

Saat ini hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut 

ketentuan UU No.12 Tahun 2011 adalah: ”Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

undangan terdiri atas: 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

3. Peraturan Pemerintah 

4. Peraturan Presiden 

5. Peraturan Daerah Provinsi 

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  

Konsekuensinya adalah peraturan yang lebih rendah harus sesuai atau 

mengikuti peraturan diatasnya. Dalam kasus ini peraturan presiden yang terletak pada 
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urutan ke (4) empat dalam hierarki yang berarti Peraturan Presiden tidak boleh 

kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan diatasnya termasuk Undang-

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
87

 

Beberapa substansi Perpres TKA yang mengundang kontroversi dalam 

masyarakat yaitu pertama, Pasal 9 Perpres TKA yang menyatakan pengesahan 

RPTKA merupakan izin untuk mempekerjakan TKA. Ketentuan ini dipandang 

bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya. Pasal 

43 ayat (1) menyatakan bahwa pemberi kerja TKA harus memiliki RPTKA yang 

disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam penjelasannya RPTKA 

merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja TKA yang berarti menunjukkan 

bahwa sebenarnya RPTKA dan IMTA merupakan dua hal yang berbeda. 

Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA menyatakan pemberi kerja TKA tidak wajib 

memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan direksi atau anggota 

dewan komisaris pada Pemberi Kerja TKA, pegawai diplomatik dan konsuler pada 

kantor perwakilan negara asing, dan TKA yang dibutuhkan oleh pemerintah. 

Pengecualian ini tidak sesuai Pasal 43 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang mengatur 

pengecualian hanya bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan 

perwakilan negara asing. Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA memperluas pengecualian 

dalam UU Ketenagakerjaan dan mengatur norma baru yang belum diatur dalam UU 

Ketenagakerjaan. 

Pasal 19 Perpres TKA yang menyatakan pejabat imigrasi pada Perwakilan 

Republik Indonesia di luar negeri memberikan Vitas paling lama 2 (dua) hari sejak 

permohonan diterima secara lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberian 

Vitas selama dua hari sebagai pelonggaran bagi pekerja asing untuk bekerja di 

Indonesia. Penerbitan Perpres TKA akan menimbulkan dampak positif. 
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Penyederhanaan perizinan TKA akan mendorong meningkatnya investasi di 

Indonesia dan membuka semakin banyak kesempatan kerja.
88

 Namun Perpres TKA 

juga menimbulkan dampak negatif apabila masih banyak kerancuan dalam 

implementasinya. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya kesejahteraan para 

pekerja. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 27 (2) Undang - Undang Dasar 1945 

dan peraturan perundang - undangan lainnya yang mengupayakan kesejahteraan 

pekerja dan harus mendapat penyelesaian. 

3. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Banyaknya Tenaga Kerja Asing 

Masalah ketenagakerjaan pada dasarnya ada dua hal, yaitu masalah 

kesempatan kerja dan masalah kualitas tenaga kerja. Laju pertumbuhan penduduk 

Indonesia yang tinggi mengakibatkan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya semakin 

meningkat, sedangkan kesempatan kerja yang tersedia belum dapat memenuhi 

kebutuhan kerja sesuai dengan jumlah pencari kerja yang ada. Hal ini mengakibatkan 

ketidakseimbangan antara besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan 

dengan kesempatan kerja yang tersedia, apalagi sekarang ini ditambah dengan 

banyaknya jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari 

perusahaan tempatnya bekerja. Adanya masalah kekurangan kesempatan kerja ini 

membuat banyak terjadi pengangguran di Indonesia.
89

 

Tenaga kerja asing di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan yang 

memberikan jaminan hukum dan sosial sehingga mendapatkan kepastian hukum serta 
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tercipta suasana kerja yang nyaman dan kondusif bagi para tenaga kerja asing. 

Perpres No. 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap Pemberi 

Kerja Tenaga Kerja Asing wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia 

pada semua jenis jabatan yang tersedia.
90

 Dari pasal tersebut secara jelas bahwa 

pemerintah melindungi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan haknya sebagai 

warga negara sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 Negara Republik Indonesia. 

B. Aturan Pelaksanaan Pemerintah Dalam Memberikan Kesetaraan kepada 

Pekerja Lokal Dan Pekerja Asing 

 Pertimbangan Hukum Kewajiban Bagi Perusahaan untuk Memiliki RPTKA 

dan IMTA dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Rencana Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga 

kerja asing yang merupakan dokumen awal yang harus disiapkan oleh pemberi kerja 

tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi tenaga kerja asing 

untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk 

RPTKA berguna sebagai dasar untuk mendapatkan izin mempekerjakan tenaga asing 

(IMTA).
91

 

Peraturan  menteri sendiri dalam pelaksanaannya memuat berbagai aturan 

yang seharusnya dapat direalisasikan demi memberikan kesetaraan terhadap tenaga 

kerja loka seperti:
92

 

Pasal 41  
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1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping 

TKA dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri.  

2)  Pendidikan bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dilakukan pada lembaga 

pendidikan paling rendah terakreditasi B dan tanda kelulusannya diakui oleh 

pemerintah.  

3) Pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dilakukan pada lembaga 

pelatihan paling rendah terakreditasi B dan memperoleh sertifikat kompetensi 

dari lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi. 

4) Tenaga Kerja Pendamping TKA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 

kerja mendapat sertifikat kelulusan pendidikan dan sertifikat pelatihan 

dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 42  

1) Alih teknologi dan alih keahlian dilakukan melalui pengalihan kemampuan 

dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dipersyaratkan untuk melaksanakan jabatan.  

2) Alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA untuk memiliki 

kemampuan dan kewenangan dan/atau lisensi untuk mengimplementasikan 

teknologi yang dipergunakan oleh TKA dalam melaksanakan pekerjaannya. 

3) Program alih teknologi dan alih keahlian disusun berdasarkan standar 

kompetensi kerja pada jabatan yang diduduki oleh TKA. 

Undang-undang ketenagakerjaan isinya (antara lain) adalah pengaturan 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai 

dengan Pasal 49. dan diubah oleh Undang-Undang cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 

Pasal 81 No. 4 tentang perubahan pasal 42 dan Peraturan Turunan Undang-Undang 

Cipta Kerja No.6 tahun 2023 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2021 



66 
 

 
 

tentang Penggunaan Tenaga Asing.
93

 Sekarang ini peraturan tersebut telah di sahkan 

sehingga peraturan tersebut telah digunakan untuk kepentingan negara. 

1. Aturan Ketat Pemerintah Dalam Mengatur Masa Kerja Tenaga Kerja Asing 

 Apabila Pemberi Kerja tidak memenuhi kewajiban-kewajiban diatas saat 

mempekerjakan TKA Di Indonesia, maka akan dikenai sanksi. Terdapat 3 jenis 

sanksi yaitu Sanksi Pidana, Sanksi Administrasi dan Sanksi Perdata. Sanksi Pidana 

atau yang disebut ultimum remedium yang berarti merupakan sanksi pamungkas 

(terakhir) dalam suatu penegakan hukum adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab 

adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan 

memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak 

berwajib.  

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang 

diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau 

tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum. 

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi 

perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana 

diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.
94

 

Perusahaan atau pemberi kerja mempekerjakan TKA tanpa mempunyai izin, 

berarti perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan. 

Atas pelanggaran tersebut, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling 
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sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta yang telah diatur dalam pasal 185 

ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.
95

 

Sanksi administrasi merupakan sanksi/hukuman yang diberikan apabila 

pemberi kerja dan/atau TKA yang bekerja di Indonesia apabila tidak mematuhi 

ketentuan-ketentuan adminstrasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja atau yang biasa disebut Permenaker No. 10 tahun 2018 . Berdasarkan pasal 

39(1) Permenaker No. 10 tahun 2018 ,sanksi administrasi terbagi menjadi 4(empat) 

macam, yaitu penundaan pelayanan, penghentian sementara proses perizinan TKA, 

pencabutan notifikasi dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan 

perundangundangan. Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 

(1) , diberikan kepada pemberi kerja TKA yang melakukan pelanggaran berupa tidak 

melaporkan setiap tahun kepada menteri terkait pelaksanaan penggunaan TKA 

dan/atau pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping , tidak 

melaporkan berakhirnya penggunaan TKA.
96

  

Klasifikasi mengenai pelanggaran tersebut sesuai yang telah diatur dalam 

pasal 39 (2) Permenaker No. 10 tahun 2018 Sanksi berupa penghentian sementara 

proses perizinan TKA akan diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang tidak 

memiliki RPTKA yang di sahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk 

.Pencabutan notifikasi akan dilakukan jika pemberi kerja mempekerjakan TKA pada 

jabatan-jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKA atau jabatan yang tertutup bagi TKA. 

Sanksi perdata merupakan sanksi yang terbit dari perjanjian kerja yang dibuat oleh 
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Pemberi Kerja dan Pekerja. Apabila terdapat sengketa maka, dapat diselesaikan di 

Pengadilan Hubungan Industrial. 

2.  Kebijakan Pemerintah Dalam Menolak Banyaknya Investasi Asing Di 

Indonesia 

Deregulasi kebijakan TKA di Era Pemerintahan Joko Widodo terhadap TKL 

menggunakan teori kebijakan Theodore Lowi dan mengklasifikasikannya sebagai 

kebijakan regulatif. Melalui analisa kualitatif deskriptif dengan metode wawancara 

dan studi literatur ditemukan: (1) kebijakan penggunaan TKA dibuat pemerintah 

untuk mengatur melalui instrumen hukum, (2) konflik serta debat politik tidak 

mengubah koalisi sesuai keuntungan dan kerugian dalam arena kebijakan, hal ini 

disebabkan karena kurangnya partai yang berorientasi pada nasib buruh, (3) kebijakan 

ini dibuat dan diputuskan oleh pihak eksekutif, dan (4) keterlibatan Presiden dalam 

deregulasi kebijakan TKA sejak tahun 2015 dan kehadiran pengusaha dalam pusaran 

politik dapat menghambat tujuan deregulasi kebijakan karena konflik kepentingan.
97

 

Beberapa   ekonom   senior   memandang   deregulasi   akan     lebih     banyak     

memberikan hasil negatif dibandingkan positifnya. Di kasus negara berkembang  

yang  menerapkan  agenda  reformasi  ekonomi  dengan  mengurangi   intervensi   

negara   pun   tidak   menjamin   kinerja  ekonomi  negara  menjadi  lebih  baik.  

Senada  dengan  pernyataan  Didik  J.  Rachbini  (1993)  bahwa  banyak  dari  negara  

berkembang  melihat  permasalahan akibat deregulasi yang telah mengurangi peranan  

pemerintah  dan  menyerahkannya  pada  pasar  sehingga  timbul  suatu  kelemahan,  
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yaitu  suatu  pasar  yang  tidak  sempurna.  Bila  hal  itu  terjadi,  maka  yang  terjadi  

adalah  yang  besar  bertambah  besar  dan  yang  kecil akan semakin kecil. 

Sedangkan manfaatnya diterima oleh investor atau pengusaha   karena  seperti  

yang  dikatakan oleh  Menteri  Tenaga  Kerja tahun (2014–-2019) Hanif   Dhakiri, 

bahwa terdapat keluhan  yang  ia  terima  dari  investor  atau  pengusaha  atas   

kebijakan   TKA   yang   tidak   efisien   bagi   sektor   usaha  (kebijakan  sebelum  

deregulasi).  Hal  ini  terbukti  dengan   dukungan   deregulasi   kebijakan   

penggunaan   tenaga  kerja  oleh  APINDO  dan  Himpunan  Pengusaha  Muda  

Indonesia  (HIPMI)  melalui  nada  optimismenya  akan  keberlangsungan  dunia  

usaha  Indonesia  melalui  deregulasi. Sementara tenaga kerja lokal menerima  risiko  

(kerugian) dalam hasil deregulasi tersebut dengan potensi terancamnya  

keberlangsungan kehidupan akibat kurangnya kesempatan kerja.
98

 

Tenaga kerja lokal menilai bahwa deregulasi kebijakan penggunaan tenaga  

kerja  asing  tidak  bertujuan  untuk  menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya 

untuk mereka melainkan memfasilitasi   dan   melegitimasi   masuknya TKA. Selain 

itu, kedatangan TKA mengancam lapangan  pekerjaan  yang  seharusnya  dapat  

diberikan  pada TKL. Hal ini semakin membuat tenaga kerja lokal mengalami   

kerugian   karena   kurangnya kesempatan   untuk  mendapatkan  lapangan  pekerjaan. 

Penulis    menilai    kurangnya    value positif    yang    diberikan    oleh    deregulasi    

kebijakan    penggunaan TKA  di  era  Pemerintahan  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  

terhadap    tenaga    kerja    lokal    karena    memberikan    kerugian  pada  tenaga  
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kerja  lokal  dari  sisi  kebijakan.  Menurut Lowi, kebijakan regulatif menyebabkan 

arena kekuasaan berubah dan membentuk suatu koalisi sesuai dengan  distribusi  

risiko  dan  manfaatnya.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. kesimpulan 

1. Hubungan kerja yang masih berjalan atau berakhir terdapat pelanggaran 

hukum yang membuat tenaga kerja dapat menuntut ke pengadilan sehingga 

keadilan terhadap tenaga kerja lokal dapat dijalankan. Tenaga kerja lokal 

dalam mengupayakan untuk mendapatkan haknya akibat perlakuan 

diskriminasi dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan, maka 

akan berdampak pula bagi tenaga kerja asing dengan masalah waktu, yaitu 

menuntut haknya di hadapan Pengadilan, yang mana ia harus 

menyelesaikannya dengan pihak Keimigrasian. Tenaga kerja asing dengan 

meliputi segala hak-haknya berdasarkan konsep hak asasi manusia yang 

mengatur sebagai subyek hukum, tentu tidak dipandang hanya berdasarkan 

hak semata, akan tetapi juga di dasarkan kewajiban, yang mana perlu suatu 

kapasitas dalam melakukan tindakan hukum, dalam hal ini orang asing yang 

bekerja di Indonesia. Disini kewajiban bagi orang asing yang bekerja di 

Indonesia, pertama-pertama adalah kewajiban hukum, yang berarti keharusan. 

Pemerintah Indonesia juga berhak dalam hal ini untuk membatasi dan 

mengawasi tenaga kerja asing melalui kebijakan-kebijakannya dan regulasi 

yang ada, maka kewajiban tenaga kerja asing disini adalah mematuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku apapun konteksnya. 

2. Dengan Pemerintah dalam upaya menegakkan keadilan terhadap pekerja lokal 

dalam negeri dan tenaga kerja asing, maka pemerintah seharusnya 
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memperketat kewajiban-kewajiban diatas saat mempekerjakan TKA di 

Indonesia, yang mana akan dikenai sanksi apabila terjadi pelanggaran 

terhadap penggunaan tenaga kerja asing terutama oleh pihak yang 

mempekerjakan tenaga kerja asing. Terdapat 3 jenis sanksi yaitu Sanksi 

Pidana, Sanksi Administrasi dan Sanksi Perdata. Sanksi Pidana atau yang 

disebut ultimum remedium yang berarti merupakan sanksi pamungkas 

(terakhir) dalam suatu penegakan hukum adalah suatu hukuman sebab akibat, 

sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena 

akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman 

lain dari pihak berwajib. Dan salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan 

keadilan mengenai masalah tenaga kerja asing, dapat dilihat dari aturan 

pelaksanaannya dalam peraturan menteri ketenagakerjaan terutama yang 

mengatur masalah tenaga kerja asing. Aturannya sendiri mengupayakan agar 

tenaga kerja lokal sebagai pendamping dapat mendapatkan pelatihan yang 

layak dan terakreditasi, dan tenaga kerja asing yang menduduki suatu jabatan 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang diperlukan oleh 

perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. 

B. Implikasi 

1. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 

secara otomatis mengubah  dan  menghapus  beberapa  ketentuan  dalam 

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah 

satunya yaitu berkaitan dengan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing 

(IMTA). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 
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mensyaratkan bahwa untuk penggunaan TKA  saat  ini  hanya  membutuhkan  

Pengesahan RPTKA tanpa  perlu memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja 

Asing (IMTA),  karena  Pengesahan  RPTKA dalam Undang-Undang  Cipta  

Kerja  ini  menjadi  suatu  izin  bagi  TKA  dalam bekerja di Indonesia. 

2. Daripada meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi 

pengangguran melalui investasi sesuai ekspektasi pemerintah, kebijakan  ini  

justru  memberikan  kerugian  terhadap  tenaga kerja lokal. deregulasi      

kebijakan penggunaan tenaga kerja asing tidak  bertujuan  untuk  menciptakan 

lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk mereka   melainkan   memfasilitasi   

dan   melegitimasi   masuknya TKA. Selain itu, kedatangan TKA mengancam 

lapangan  pekerjaan  yang  seharusnya  dapat  diberikan  pada TKL. Hal ini 

semakin membuat tenaga kerja lokal mengalami kerugian karena   kurangnya   

kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.  

3. Penataan regulasi perlu memperhatikan hak-hak serta kewajiban tenaga kerja, 

dalam penataan regulasi tersebut perlu adanya pengaturan secara tertulis 

dalam penerapannya di dalam undang-undang dan harus sesuai dengan 

ideologi pancasila yang dianut negara Indonesia. Peran Pengusaha sebagai 

pemberi kerja yang memiliki posisi lebih tinggi dari pekerja harus mematuhi 

peraturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk menciptakan iklim kerjasama 

yang sehat, dalam membuat perjanjian kerja pengusaha sebaiknya mengacu 

pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada untuk menghindari 

peraturan-peraturan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak 

pekerja.
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