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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ح
Ha ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal 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

 ص
Sad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 ض
Dad ḍ 

de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di ط
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bawah) 

 ظ
Za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

(‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ



 

xi 

 

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ 

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىوَ
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 mata :مَاتَ 

رَمَى  : rama 

قيِْلْ   : qila 
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يمَُوْتُ   : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

رَوَضَةُ الْأطَْفَ لِ   : raudal al-at fal 

الَْمَدِ يْنَةُ اْلفَا ضِلَةُ   : al-madinah al-fadilah 

 al-hikmah :  الَْحِكْمَة

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 rabbana :رَبَّنَا

يْنَا  najjainah :نَجَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  
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Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :الَْفَلْسَفَةُ 

 al-biladu :الَْبلِاَدُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : امُِرْتُ 

b. Hamzah Tengah 

 ta’muruna : تأَمُْرُوْنَ 

c. Hamzah Akhir 

:شَيْءٌ   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi  kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

maka dalam transliterasinya dengan penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan 

dua cara yaitu ; bisa kata terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

 billah بِا الََّّ  Dinullah دِيْنُ الََّّ 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 Hum fi rahmatillah همُْ   فِيْ رَحْمَةِ الََّّ   

 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

 

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   :    Riko Saputra 

Nim   :    10300118082 

Judul  :  Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Atas Upah       

Terhadap Buruh (Studi Perbandingan Mazhab Fikih dan HAM) 

 

Mengenai perbandingan Imam Mazhab dan HAM terkait perlindungan dan 

pemenuhan hak upah memiliki acuan dasar masing-masing. Sehingga corak 

perbedaan ini beranjak dari sejarah yang kompleksitas sampai tahap 

perkembangan pemikiran. Skripsi ini menyoroti kondisi Tenaga Kerja Asing yang 

bekerja diluar negeri demi mencari kehidupan yang layak. Hal ini perlu adanya 

payung hukum untuk bagi pekerja migran, sebabnya maraknya penyiksaan, 

diskriminasi, penindasan di tempat pekerjaan baik di industri maupun bekerja 

perseorangan. Beranjak dari pemikiran imam mazhab, dasar acuan syariat yang 

berpegang teguh dalam ajaran al-Quran dan Hadist sudah senantiasa disampaikan 

dikalangan umat muslim, Sedangkan Pandangan Hak Asasi Manusia merupakan 

hal paling mendasar dalam bernegara. Hal ini menjadikannya acuan untuk 

melindungi warga negara dari pengeksloitasian tenaga kerja dan pengupahan 

layak bagi pekerja.  

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau 

library research. Secara umum, penyusun skripsi ini mengadopsi pendekatan 

sosiologis, historis, dan antropologis. Dalam rangka memperoleh informasi yang 

relevan terkait dengan isu yang diteliti, berbagai teknik pengumpulan data 

digunakan untuk itu peneliti menggunakan Studi Kepustakaan untuk memperoleh 

data yang diinginkan. Hal ini dilakukan karena metode ini menggunakan 

pengumpulan data yang melibatkan pembacaan buku-buku kepustakaan dan 

literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai panduan atau sumber data dalam 

penulisan skripsi ini. Studi kepustakaan meliputi dua jenis data, yaitu: a) Data 

Primer. b) Data Sekunder. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pandangan 

Islam dan HAM tentang Perlindungan dan Upah terhadap buruh migran 2). Untuk 

mengetahui Implementasi dan Tanggung Jawab Negara dalam perlindungan dan 

pemenuhan hak upah buruh migran dalam perspektif Mazhab fikih dan HAM. 
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Sebagaimana perkembangan zaman, perlindungan dan pem bagienuhan 

upah buruh migran, para mazhab fikih dan konteks HAM mempunyai dasar kuat 

dalam melindungi masyarakat yang bekerja di luar negeri. Maka Mazhab fikih 

dan HAM senantiasa harus menjadi dasar hukum untuk melindungi bagi warga 

negara. 

Kata Kunci: Perlindungan, Pemenuhan dan Tanggung-jawab Negara, 

Perbandingan Mazhab Fikih dan HAM. 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hak-hak dasar dan hak asasi manusia (HAM) memiliki keberlakuan 

universal ketika mereka dirumuskan dan diakui oleh komunitas internasional. 

Hak-hak ini harus dilindungi karena telah diterima secara luas. Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human 

Rights (UDHR) adalah dokumen penting yang pertama kali mencantumkan hak-

hak tersebut. DUHAM dicanangkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 

Desember 1948. Dokumen ini memuat hak-hak dasar yang dianggap melekat pada 

setiap individu karena kemanusiaannya, dan oleh karena itu harus dihormati dan 

dilindungi oleh negara, masyarakat, dan seluruh penduduk.1 

Selain itu, hak-hak dasar dan kebebasan juga diatur secara rinci dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) di Indonesia di antaranya: 

1. Pasal 28D: Menegaskan hak setiap individu atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum. Pasal ini juga menyebutkan hak untuk 

bekerja dengan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak atas status 

kewarganegaraan. 

2. Pasal 28E: Menjamin hak individu untuk memeluk agama dan 

beribadat sesuai dengan keyakinan mereka, memilih pendidikan dan 

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, tempat tinggal, serta hak 

 

1Al Ya’ Abbakar, Metode Istilahiah (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 105. 
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kembali. Pasal ini juga melindungi hak kebebasan berkeyakinan, 

menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, serta 

kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.1 

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar, 

Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghormati dan melindungi hak-hak 

dasar dan HAM bagi seluruh penduduknya. 

Pengungsi tidak termasuk dalam kelompok orang yang rentan (vulnerable 

persons). Seseorang dapat dianggap sebagai pengungsi jika mereka memenuhi 

beberapa kriteria. Pertama, secara individu, seseorang dapat dianggap sebagai 

pengungsi jika mereka melarikan diri sendirian atau bersama keluarganya dari 

negara asal mereka karena takut akan penindasan atau penyiksaan, dan mencari 

perlindungan di negara tujuan yang aman. Selain itu, seseorang juga dapat 

dianggap sebagai pengungsi jika mereka menjadi bagian dari kelompok yang 

terusir atau terasing akibat situasi politik, keagamaan, militer, atau situasi lainnya 

yang mengancam mereka dengan penindasan atau penyiksaan. 

Kemiskinan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

yang mencukupi merupakan alasan utama dibalik migrasi pencari kerja dari satu 

negara ke negara lain. Tidak hanya terbatas pada migrasi dari negara miskin ke 

negara kaya, kemiskinan juga bisa menjadi penyebab migrasi dari satu negara 

berkembang ke negara berkembang lainnya yang menawarkan prospek pekerjaan 

yang lebih baik. 

Secara umum, situasi buruh migran Indonesia sangat memprihatinkan. 

Mereka sering kali terpaksa bekerja di luar negeri karena tekanan ekonomi, tetapi 

pekerjaan yang tersedia untuk mereka dengan pendidikan terbatas seringkali 

 

1Odhe Abdul, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Lengkap) (Tangerang: TSmart, 

2016), h. 36-37. 
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berisiko tinggi, penuh eksploitasi, terkena kekerasan, serta menghadapi 

diskriminasi dan subordinasi. Banyak buruh migran Indonesia bekerja sebagai 

pekerja rumah tangga yang sering kali terisolasi, sebagai pekerja seks dalam 

industri pariwisata, restoran, dan hotel, atau dalam industri manufaktur. 

 Dari dua puluh satu negara yang menjadi tujuan buruh migran Indonesia, 

belum ada satu pun perjanjian bilateral (bilateral agreement) yang mengatur 

perlindungan buruh migran antara Indonesia dan negara penerima. Hanya dengan 

lima negara, Indonesia berhasil mencapai Nota Kesepahaman (MoU) mengenai 

perlindungan buruh migran, yaitu Malaysia, Taiwan, Kuwait, Yordania, dan 

Korea Selatan. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa dalam perjanjian-perjanjian 

tersebut, posisi Indonesia, khususnya posisi buruh migran, cenderung lemah. 

Sebagai contoh, MoU antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang 

ditandatangani pada tanggal 13 Mei 2006 dianggap tidak memadai dalam 

mengatur hak-hak dasar buruh migran, terutama mereka yang bekerja sebagai 

pekerja rumah tangga, dan diyakini melanggar prinsip-prinsip HAM. Beberapa 

aspek yang kurang diatur secara rinci dalam MoU tersebut meliputi pendapatan 

minimum buruh, jam kerja, hari libur, kebebasan beribadah, serta standar 

akomodasi seperti kamar tidur yang harus terkunci, memiliki ventilasi yang baik, 

dan dilengkapi dengan tempat tidur yang layak. Selain itu, masalah terkait 

rekening bank dan paspor juga perlu diatasi dengan lebih tegas, dan seharusnya 

buruh migran yang memegang kendali atas dokumen tersebut.2 

Situasi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai hak-hak buruh migran, 

yang pada gilirannya dapat menyebabkan konflik antara majikan dan pekerja, 

serta berpotensi memicu pelanggaran HAM. Kebijakan perlindungan hukum 

terhadap buruh migran melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang 

 

2Tri Wibowo, Isi Perjanjian RI Malaysia Soal Buruh Migran Mengejutkan, dalam 

http://ww.vhr media.net/home. (2006). 
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Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri hanya berlaku bagi 

buruh migran resmi. Sebagian besar buruh migran menghadapi masalah terkait 

dokumen resmi atau izin kerja yang dipegang oleh agen atau majikan, atau 

dokumen yang tidak sesuai dengan kontrak, sehingga perlindungan hukum 

mereka menjadi terbatas.3 

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sengaja 

oleh individu dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan 

menjaga, mengamankan, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak 

asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, seperti 

yang dikemukakan oleh Imam Soepomo, adalah usaha untuk memastikan bahwa 

tenaga kerja dapat bekerja dalam kondisi yang manusiawi. Ini mencakup berbagai 

aspek seperti waktu kerja, sistem pengupahan, waktu istirahat, cuti, aspek 

kesusilaan, kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan individu.4 

Posisi lemah buruh, yang sering kali terikat dalam kontrak perburuhan 

yang tidak menguntungkan, dengan jam kerja yang panjang, upah yang rendah, 

dan kondisi kerja yang buruk, serta perlakuan diskriminatif terhadap buruh 

perempuan, telah mengalami perbaikan melalui standar-standar perburuhan yang 

diatur dalam undang-undang. Hal ini mencakup jam kerja maksimum, upah 

minimum, aspek keamanan kerja, kesetaraan upah, dan kesempatan yang sama 

tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, serta pemenuhan hak asasi manusia. 

 

 

3Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 154. 

4Muntoha. Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif) 

(Pusham UII, Yogyakarta 2007). h 7. 
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Undang-Undang yang diberlakukan oleh pemerintah menjadi dasar bagi 

pelaksanaan hak-hak sipil setiap warga negara. Hak-hak ini harus sesuai dengan 

hukum yang berlaku sebagaimana diatur oleh lembaga legislatif. Sudarsono 

menjelaskan bahwa hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada 

individu dengan tujuan melindungi kepentingan individu tersebut. Dalam kata 

lain, hak-hak tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

sebagaimana pendapat Sajipto Rahardjo yang dikutip oleh Marwan Mas, bahwa 

hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada individu dengan tujuan 

melindungi kepentingan individu tersebut.5 

 Hak-Hak yang ditetapkan dalam hukum Islam, tentu juga mengandung 

hikmah dan maslahat bagi siapa saja. Muhammad Sa`ide Ramadan al-Bti dalam 

kitabnya Dawabit al-Maslal ah Fi asy-syariah al-Islamiyah menjelaskan Ukuran 

suatu maslahat dalam syariat Islam itu adalah Pertama, maslahat yang dimaksud 

itu harus tercakup dalam tujuan (maqashid Syari) atau tujuan sang pembuat 

hukum (Allah swt). Kedua, maslahat yang dimaksud itu tidak bertentangan 

dengan kitab (al-Quran). Ketiga, maslahat yang dimaksud itu tidak bertentangan 

dengan sunnah. Keempat, maslahat yang dimaksud itu tidak bertentangan dengan 

qiyas. Kelima, maslahat yang dimaksud itu tidak bertentangan dengan maslahat 

yang lebih besar, atau juga tidak bertentangan dengan maslahat yang setara 

dengannya.6  

Maka secara spesifik Muhammad Sa`id Ramadhan menjelaskan tentang 

hak-hak dan kewajiban secara lebih luas dalam lingkup Hukum Islam “Hak-Hak 

itu berkaitan dengan persoalan kewajiban”. Ia mengatakan Kewajiban yang 

 

5Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 30   

6Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslal ah Fi asy-Syariah al-Islamiyyah 

(Damasqus: Mu`assasah ar-Risalah,1973), h. 114. 
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diberikan kepada perempuan/laki-laki dalam syari’at Islam sumbernya adalah 

satu, yaitu penghambaan/taatnya seseorang kepada Allah SWT”. Taatnya seorang 

manusia kepada Allah SWT merupakan hakikat yang paling utama dalam agama 

Islam, bahkan itu merupakan hakikat yang paling utama dalam penciptaan alam, 

yang mewajibkan kita untuk meyakini adanya Allah SWT. Maka sesungguhnya 

sudah jelas bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam 

hakikat penghambaan ini” 

 Dalam ajaran Islam tidak hanya berkaitan dengan persoalan keagamaan, 

namun Islam juga membahas dengan persoalan hari-hari keduniaan, termasuk 

persoalan hubungan antar individu, antar masyarakat, antar bangsa dan antar 

negara.7 Karena Islam hadir untuk menjelaskan segala sesuatu, baik urusan 

keagamaan maupun urusan muamalah. Sebagaimana berfirman oleh Allah swt 

dalam surah QS an-Nahl/89:16. 

ى هه  نَا بِكَ شَهِيْدًا عَله نْ انَْ فُسِهِمْ وَجِئ ْ ةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِٰ عَثُ فِْ كُلِٰ امَُّ ءِ َٓ وَيَ وْمَ نَ ب ْ  ٓ َؤُلََۤ
بُشْرهى للِْمُسْلِمِيْ   8 يَانًً لِٰكُلِٰ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْْةًَ وَّ بَ تبِ ْ  وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِته

Terjemahnya: “Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (al-Quran) untuk 

menjelaskan segala sesuatu” 

 Selain itu, ekonomi Islam upah disebut juga dengan ujrah yang 

pembahasan lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian 

kerja yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat 

memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak 

pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya 

 

7A.M Syahrin, Penegasan Asas Kewarganegaraan dalam UU No. 12 Tahun 2006 

(Jakarta: Bhumi Pura, 2007), h. 113. 

8Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbit Dipenogoro, 

2005), h. 123. 
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(dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara 

pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas 

dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi 

besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.9 Oleh karena itu, dalam suatu 

perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya 

mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa 

pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan 

pemberian upah yang merupakan hak pekerja. 

 Selain dari perlindungan terhadap buruh migran, disisi lain, ialah 

pemenuhan upah minimum terhadap para pekerja. Sebagaimana di dalam 

Deklarasi Hak Asasi Manusia dan penegasan ajaran syariat Islam bahwa pencari 

suaka merupakan wajib dilindungi di dalam wilayah teritorial yang menjunjung 

tinggi rasa kemanusiaan dan keadilan.  

 Sistem pengupahan dan perburuhan sangat terkait dengan tenaga kerja, 

apalagi menjadi salah satu faktor penting dari empat faktor corak produksi.10 

Secara khusus dalam sistem kapitalisme, tenaga kerja lebih dinilai sebagai salah 

satu jenis komoditas atau barang modal yang akan menghasilkan nilai baru bagi 

produk komoditas yang diciptakan.11 Berdasarkan konsep ini, kesenjangan antara 

kepentingan buruh dan upah yang diberikan kepadanya, serta kepentingan 

pengusaha dengan target keuntungannya dalam berproduksi, sering menjadi 

pemicu terjadinya permasalahan perburuhan yang sering diakhiri dengan 

pengerahan massa dan konflik. 

 

9Ana Annisa’atun, “Ketentuan Upah”,  Jurnal Maliyah 1, no. 1 ( 2011): h. 61.  

10Sadono  Sukirno,  Mikro  Ekonomi,  Edisi  IV,  (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 

2009), h. 192 

11Akatiga, “Menjelajah Gagasan Tentang Rakyat Pekerja”, Jurnal Analisis Sosial 1, no.2, 

(Bandung: Yayasan Akatiga, 2005); h. 51. 
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 Namun perbedaan upah yang ditetapkan dengan upah diminta atau 

diajukan oleh buruh menjadi pemicu ketidakpuasan buruh pada pemerintah dan 

pengusaha, ini menjadi penyebab karena upah yang ditetapkan jauh dibawah nilai 

kecukupan yang diperlukan oleh para buruh. Upah yang layak merupakan satu 

keharusan yang mesti ditetapkan oleh seluruh kekuasaan negara. Masalah upah itu 

sangat penting dan dampaknya sangat luas, jika para pekerja tidak menerima upah 

yang adil dan pantas, dan tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan akhirnya 

mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga buruh, 

melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh anggota masyarakat karena 

mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara. 

 Dalam konsep Islam, Upah disebut juga dengan ujrah yang pembahasan 

lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang 

dilakukan. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang 

teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada 

kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari 

yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara 

pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas 

dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi 

besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.12 Oleh karena itu, dalam suatu 

perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya 

mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa 

pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan 

pemberian upah yang merupakan hak pekerja. 

 Kalangan ulama mazhab Syâfi’i berpandangan bahwa yang disebut 

sebagai negara Islam (Dâr al-Islâm) ialah negara yang penduduknya diberi ruang 

untuk menegakkan aturan-aturan Islam (Syariat Islam). Sedangkan fikih mazhab 

 

12Ana Annisa’atun, “Ketentuan Upah”,  Jurnal Maliyah 1, no. 1 ( 2011): h. 61.  
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Hambali menegaskan bahwa setiap negara di mana system hukumnya didominasi 

oleh aturan Islam (Syariat Islam) merupakan negara Islam (Dâr al-Islâm) dan 

sebaliknya, setiap negara di mana sistem hukumnya didominasi hukum non-Islam 

merupakan negara non-Islam (Dâr al- Kufr) dan tidak ada negara selain kedua 

macam negara tersebut. Begitu pula halnya, suaka atau perlindungan dapat 

diberikan, seperti akan kita bahas lebih lanjut, di wilayah-wilayah yang tunduk 

kepada negara-negara Islam (seperti tempat- tempat misi diplomatik atau kapal 

perang).  

Konvensi Hak Asasi Manusia bersandarkan pada prinsip bahwa 

perlindungan internasional harus diberikan kepada pengungsi ketika tidak ada 

perlindungan negara asal mereka lantaran negara mereka itu tidak mampu atau 

tidak mau memberikan jaminan perlindungan kepada warga negaranya. Hal ini 

biasanya terjadi di tengah situasi peperangan atau pendudukan militer. Kedua; 

Deklarasi Cartagena tentang Pengungsi (1984) memberi tambahan atas definisi 

“pengungsi” yang tercantum dalam Konvensi 1951, yakni bahwa kata atau konsep  

“pengungsi” juga berlaku bagi setiap orang yang lari dari negaranya lantaran 

kehidupannya, keselamatannya atau kebebasannya terancam oleh kekerasan yang 

meluas, agresi asing, konflik di dalam pelanggaran hak asasi manusia secara luas, 

atau situasi apapun yang membahayakan ketertiban umum.13 Meskipun Deklarasi 

ini tidak mengikat karena hanya deklarasi semata, bukan perjanjian internasional 

yang mengikat, sehingga tidak berlaku terhadapnya“pacta sunt servanda” 

(perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya) atau prinsip “ex consensus 

advenit vinculum” (kesepakatan bersifat mengikat); akan tetapi, prinsip ini 

diimplementasikan dalam praktik hukum dan legislasi nasional di sebagian 

negara-negara Amerika Tengah. 

 

13A.M. Syahrin & Irsan. “Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration 

Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies. In Interngaational Conference 

on Energy and MiningLaw” Atlantis Press 59, no 1, 2018); h.184–189 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi 

pokok pembahasan utama dalam tulisan adalah bagaimana menjabarkan 

“Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Atas Upah Terhadap Buruh 

Migran: Studi Perbandingan Mazhab Fikih dan HAM”.  

Untuk lebih terarahnya alur dan arah tulisan ini (skripsi) ini maka penulis 

mengemukakan beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan Islam tentang perlindungan dan upah terhadap para 

buruh migran? 

2. bagaimana konsep Mazhab fikih dan HAM mengenai perlindungan dan 

hak upah para buruh migran? 

C. Pengertian Judul 

Prinsip dasar dalam hukum internasional yang dikenal sebagai "Tanggung 

Jawab Negara" berasal dari pandangan para ahli hukum internasional. Tanggung 

jawab negara muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu kewajiban 

internasional, entah itu berdasarkan perjanjian internasional atau kebiasaan 

internasional. Selain itu, konsep ini juga muncul sebagai konsekuensi dari prinsip 

kesetaraan dan kedaulatan negara yang ada dalam hukum internasional. Prinsip ini 

memberi wewenang kepada negara yang mengalami pelanggaran haknya untuk 

menuntut kompensasi. Meskipun negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya, 

mereka tidak dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan 

negara-negara lain. 

Dalam konteks masalah ijarah, isu utama adalah tenaga kerja, yang sering 

disebut sebagai buruh, yang hidupnya bergantung pada orang atau entitas lain 

yang membayar upah. Orang atau entitas yang membayar upah tersebut disebut 
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majikan. Hubungan antara pekerja dan majikan ini merupakan dasar dari 

pergerakan ekonomi. Tenaga kerja, sebagai salah satu faktor produksi, adalah 

individu yang melakukan pekerjaan, baik itu berupa pekerjaan intelektual maupun 

fisik, untuk menghasilkan barang dan layanan ekonomi yang mereka butuhkan. 

Buruh, di sisi lain, adalah pekerja yang cenderung melakukan pekerjaan fisik. 

Kualitas pekerjaan diukur oleh kemampuan untuk meningkatkan produksi barang 

dan layanan yang berguna atau meningkatkan manfaat dari barang dan layanan 

yang sudah ada.14 

Akad ijarah, dalam konteks ini, dianggap sebagai sebuah perjanjian yang 

mengikat. Menurut pandangan mayoritas ulama, akad ini tidak dapat dibatalkan 

kecuali jika terdapat cacat atau hilangnya manfaat bagi kedua belah pihak. 

Pendapat Hanafiyah menyatakan bahwa akad ijarah bisa dibatalkan jika salah satu 

pihak meninggal dunia. Namun, jika akad tetap berlanjut, manfaat atau upah tidak 

dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 

Jack Donelly berpendapat bahwa dasar hak asasi manusia bukan hanya 

terletak pada kebutuhan yang tergolong psikis yang dimana hak asasi manusia 

bukan untuk menjadi sehat tapi bagaimana bisa seorang manusia menjalani 

kehidupan yang layak, hak asasi manusia adalah hak yang mutlak karena pada 

dasarnya manusialah yang memutuskan kemutlakan yang demikian, yang 

menciptakan pengertianya sendiri secara moral dan hakikatnya sebagai manusia. 

Hak-hak pekerja pada dasarnya mencakup dua kategori utama: Hak 

Material, yang melibatkan upah, gaji, bonus, saham, dan sebagian dari keuntungan 

perusahaan, serta Hak Imaterial, seperti keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, 

kenyamanan, kebebasan beribadah, pengembangan karir, jaminan pensiun, cuti, 

 

14Keputusan Musyawarah Nasional XIII Majelis Tarjih Muhammadiyah di Banda Aceh, 

5-6  Juli 1995. 
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dan hak untuk berkumpul atau bergabung dalam serikat pekerja. Secara umum, 

hak-hak pekerja meliputi hak atas upah, perlindungan terhadap kecelakaan atau 

bahaya kerja, jaminan sosial, dan perlakuan adil di lingkungan kerja.15 

Hak-hak pekerja, atau hak-hak sipil pekerja sebagai warga negara, berasal 

dari konstitusi atau hukum di masing-masing negara, sedangkan Hak Asasi 

Manusia (HAM) adalah hak universal yang berlaku bagi semua individu. HAM 

juga berlaku secara universal untuk semua negara, meskipun hak-hak sipil dapat 

bervariasi dari satu negara ke negara lain. 

Peran perempuan dan laki-laki dalam mengakses hak-hak sipil dan hak-

hak dasar mereka telah dijelaskan dalam beberapa karya. Pada periode sekitar 

tahun 1990 hingga sebelum perang saudara pada tanggal 15 Maret 2011, Suriah 

memiliki ekonomi yang stabil dengan fokus pada sektor pelayanan dan ekspor 

minyak bumi, walaupun sektor ritel dan pariwisata tidak mendominasi. 

Pemerintah Republik Arab Suriah saat itu sangat memperhatikan hak-hak dasar 

dan hak-hak sipil semua warga negara, termasuk laki-laki dan perempuan, sesuai 

dengan Undang-undang Republik Arab Suriah tahun 1973 yang menegaskan 

kesetaraan hak dan kewajiban di semua bidang.  

D. Kajian Pustaka 

1. Karya E. Sobirin Nadj dan Naning Mardiyah dalam bukunya Deseminasi 

HAM Dalam Perspektif Dan Aksi  mengatakan Islam sangat 

menghormati dan memuliakan status dan eksistensi manusia, baik yang 

berkaitan dengan kemuliaan yang bersifat individual atau yaitu yang 

memelihara kemuliaan lahir dan batin masing-masing individu manusia, 

 

15Choeruman Pasaribu, dan suhendi K, Lubis, Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Grafika, 

1987), h. 34. 
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kemuliaan yang bersifat masyarakat yaitu pada status hubungan sosial 

antara sesama manusia sebagai makhluk sosial, dan kemuliaan secara 

politik atau yaitu hak-hak politik untuk dipilih dan memilih  pada posisi-

posisi politik. Khusus tentang hak-hak sipil pekerja, secara luas telah 

menjelaskan tentang hak-hak dasar manusia, termasuk juga hak-hak sipil 

pekerja, walaupun Ia tidak menyebutkan secara khusus suatu pengertian 

tertentu tentang al-Mamlkiyyah tersebut.16 

2. Karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam bukunya I`iam al-Muwaqqi`in 

Jilid I mengatakan: Tujuan Syariah diperkuat dengan prinsip-prinsip 

Hukum Islam yang meliputi prinsip keadilan (al-‘Adl), prinsip kasih 

akung (rahmah), dan kebijaksanaan (hikmah), baik dalam hubungan 

dengan Allah, dengan sesama manusia maupun dengan alam. Mah Syalt 

mengatakan, Ketetapan tentang hak-hak dan kewajiban itu ditentukan 

sesuai dengan ‘uruf atau kebiasaan yang berlaku, sesuai dengan fitrah 

seorang laki-laki dan perempuan, termasuk juga dalam hak-hak serikat 

dan bermasyarakat. Yusuf al-Qardawi menjelaskan, Hak-hak yang 

diberikan kepada manusia harus berdasarkan nilai keadilan. Islam telah 

membebaskan ikatan-ikatan dan memuliakan (laki-laki dan perempuan) 

dengan menempatkan mereka pada posisi yang terhormat, yaitu dengan 

memperhatikan status insan (manusia) baik sebagai anggota keluarga 

atau sebagai anggota masyarakat.17 

 

 

16E. Sobirin Nadj dan Naning Mardiah (Ed), Diseminasi HAM Perspektif dan Aksi 

(Jakarta: Cesda Lp3s, 2000), h. 23. 

17Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim, I`iam al-Muwaqqi`in Jilid I  

(Beirut-Libanon : Dar al-Fikri, 1977), h. 55. 
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3. H. Suparman Usman dalam bukunya yang berjudul Etika dan Tanggung 

Jawab Profesi Hukum di Indonesia, mengulas batasan-batasan bagi para 

praktisi hukum dan membahas secara rinci konsep perlindungan hak 

asasi manusia dalam hukum Islam, menegaskan bahwa perlindungan 

hak asasi manusia harus diberikan tanpa adanya diskriminasi.18 

4. H. Zainal Asikin dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum 

Perburuhan membahas secara luas dan mendalam tentang 

perkembangan peraturan-peraturan yang memuat perlindungan terhadap 

buruh dan batasan-batasan bagi para praktisi hukum dan membahas 

secara rinci konsep perlindungan hak asasi manusia dalam hukum 

Islam, menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus 

diberikan tanpa adanya diskriminasi.19 

5. Karya Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum menjelaskan 

bahwa hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang mungkin saling 

bertentangan. Hukum melindungi kepentingan individu dengan 

memberikan hak-hak yang terukur, komprehensif, dan mendalam. 

Dalam kerangka ini, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia 

menjadi prinsip yang fundamental dalam hukum, yang juga melibatkan 

pembatasan dan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat. 

Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan 

cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.20 

 

18Suparman Usman, Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2008) h. 5 

19Zainal Asikin, Dasar-dasar hukum perburuhan (Jakarta : Raja-Grafindo Persada, 2008) 

h. 21 

20Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1991), h. 10. 

https://onesearch.id/Record/IOS3490.slims-5259
https://onesearch.id/Record/IOS3490.slims-5259
https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=13293
https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=13293
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian ialah cara ilmiah yang digunakan untuk melakukan suatu 

penelitian. Ini diperlukan agar penelitian nantinya lebih terarah dan rasional, 

Maka dari itu sangat diperlukan metode yang cocok dengan objek yang akan 

diteliti karena metode berfungsi sebagai cara/alat dalam mengerjakan sesuatu agar 

mendapatkan hasil yang sesuai, optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.21 

1.  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), 

yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan 

menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian 

menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan 

difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas.22 Penelitian 

kepustakaan ada beberapa macam, ada yang berupa kepustakaan umum 

(buku teks, ensiklopedia, monograph dan sejenisnya), kepustakaan khusus 

(jurnal, buletin, penelitian, tesis, disertasi, micro film, disket, pita 

magnetik, kaset dan lain-lain), maupun kepustakaan cyber (internet).23 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan metode 

analisisnya, dimana datanya kemudian diteliti dengan analisis kualitatif 

yang bersifat deskriptif untuk memperoleh kejelasan terhadap sesuatu 

yang berkaitan dengan penelitian.24 

 

 

21Anton Baker, Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 10. 

22Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi II (Cet VIII; Yogyakarta: Rake 

Sarasin, 1983), h 43. 

 23Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor  

Indonesia, 2014 M), h 5-6. 

24 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47-49. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Istilah pendekatan dalam kamus diartikan sebagai proses, perbuatan atau 

cara mendekati suatu objek. Dalam istilah antropologi pendekatan adalah 

usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan 

orang yang diteliti; juga berarti metode-metode untuk mencapai pengertian 

tentang masalah penelitian. 

Secara garis besar pendekatan yang digunakan penyusun dalam skripsi ini 

adalah pendekatan sosiologis, historis dan antropologis, yaitu dengan cara 

mencari berbagai sumber data, menyelidiki dan melakukan analisis, sehingga inti 

pokok persoalan dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. 

F. Metode Pengumpulan Data 

  Pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, 

pengerahan. Data adalah keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan 

nyata yang dapat dijadikan bahan kajian (analisis atau kesimpulan).25 Dengan 

demikian, pengumpulan data dapat diartikan sebagai prosedur yang sistematis dan 

memiliki standar untuk menghimpun data yang diperlukan dalam rangka 

menjawab masalah penelitian sekaligus menyiapkan bahan-bahan yang Teknik 

Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengolah data 

yang diperoleh kemudian dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 

rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

 

25Ebta Setiawan, KBBI Offline, Versi 1.1, (Jakarta: Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III, 

2010).  h. 56. 
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a. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, 

kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas. 

b. Reduksi data yaitu kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 

dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi 

efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak 

berputar-putar dalam membahas suatu masalah. 

c. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang 

akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. 

Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas 

dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber 

bacaan. 

G. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurut data ke dalam pola, 

kategori dan satu uraian besar. Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan 

dan memecahkan masalah data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu 

analisis data kualitatif, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal 

dari literatur bacaan. 

H. Tujuan dan Penggunaan 

 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti adalah: 

1. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang perlindungan dan upah 

terhadap para buruh imigran? 

2. Untuk mengetahui konsep Mazhab fikih dan HAM mengenai 

perlindungan dan hak upah para buruh imigran 
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Berdasarkan penjelasan dan deskripsi di atas, diharapkan penelitian ini berguna 

untuk: 

1. Untuk menambah khazanah intelektual baik bagi penulis sendiri dan 

juga para terdidik (mahasiswa) 

2. Untuk menambah wawasan pengetahuan kepada khalayak umum 

tentang HAM dan Mazhab Fiqh dalam menjelaskan berbagai polemic 

bagi pekerja imigran. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang 

komprehensif, dan juga diharapkan untuk kemudian menjadi bahan 

referensi bacaan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Syariah dan 

Hukum dalam melihat kondisi perlindungan hukum bagi pekerja 

imigran dan hak katas upah yang layak dalam pandangan kajian 

tentang HAM dan Mazhab Fiqh. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Hukum Buruh Migran 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum merupakan melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara 

terukur untuk ditentukan kekuasaan dan kedalamannya, Inilah yang disebut hak. 

Hak tidak mengandung unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga 

kehendak.1 

Pengertian perlindungan hukum melingkupi berbagai aspek yang 

mencakup aspek preventif dan represif, serta dapat bersifat tertulis maupun tidak 

tertulis dalam bentuk peraturan hukum. Secara umum, perlindungan hukum 

mencerminkan salah satu fungsi hukum, yaitu memberikan keadilan, menjaga 

ketertiban, menjamin kepastian, memberikan manfaat, dan menciptakan 

kedamaian dalam masyarakat.2 

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, hukum memiliki peran penting 

dalam memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang mungkin 

dirugikan oleh tindakan orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada seluruh 

masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

 

1Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. (Bandung : Citra Aditya Bakti 2000).h, 54 

2Farida Nur Hidayah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di 

Luar Negeri Korban Exploitation Rape”, Skripsi (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 

Semarang. 2015); h.18. 
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Dalam konteks tertentu, perlindungan hukum juga mencakup campur 

tangan pemerintah untuk melindungi buruh migran Indonesia. Tujuannya adalah 

untuk memastikan bahwa buruh migran Indonesia memiliki hak-hak yang 

meliputi keselamatan, kesehatan, upah yang layak, dan lain sebagainya, sehingga 

mereka dapat diakui sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang utuh. 

2. Pengertian Buruh Migran 

Pekerja migran adalah individu yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi 

lain dengan tujuan mencari pekerjaan atau lapangan kerja. Hal ini disebut sebagai 

migrasi tenaga kerja yang mencakup berbagai jenis pekerja, termasuk pekerja 

kontrak dengan keterampilan menengah dan migran dengan keterampilan tinggi. 

Negara asal pekerja migran disebut "negara pengirim," sementara negara tujuan 

mereka disebut "negara tuan rumah" atau "negara tujuan." 

Definisi buruh migran dapat ditemukan dalam Konvensi ILO Buruh 

Migran Nomor 97 tahun 1949, Pasal 11, yang menyatakan: 

"Dalam Konvensi ini, istilah 'tenaga kerja migran' (migrant for 

employment) berarti individu-individu yang bermigrasi dari satu negara ke negara 

lain dengan niat untuk bekerja (bukan berwiraswasta). Pengertian istilah ini 

mencakup siapa pun yang secara rutin diterima sebagai tenaga kerja migran." 

Menurut Konvensi Buruh Migran 1990, Pasal 2 ayat (1), "buruh migran 

mengacu pada individu yang akan, sedang, atau telah bekerja dan dibayar di suatu 

Negara di mana mereka bukan merupakan warga negara."3 

 

3Ilo Org, Pedoman dan Pencegahan untuk Pekerja migran Indonesia (Jakarta: Kantor Ilo 

Jakarta, 2018), h. 56. 
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B.   Pengertian Umum tentang Upah  

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundangan-undangan. Termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atau pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.4 

Upah adalah imbalan jasa yang diterima oleh individu dalam konteks 

hubungan kerja, berupa uang atau barang sesuai dengan perjanjian kerja yang ada. 

Imbalan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarganya. 

Dalam teori ekonomi, upah merujuk pada pembayaran yang diterima oleh tenaga 

kerja sebagai imbalan atas berbagai jenis jasa yang mereka sediakan kepada 

pengusaha atau perusahaan. Perubahan tingkat upah dapat memiliki dampak 

signifikan pada biaya produksi perusahaan.  

Naiknya tingkat upah akan meningkat biaya produksi perusahaan, yang 

selanjutnya akan meningkat harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen 

akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi 

konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan barang. 

Akhirnya banyak banyak yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan 

jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya 

tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 

karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi. 

 

 

4Tim Visi Yustisia, Undang-Undang No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan di 

Lengkapi Ringkasan Amar Putusan Atas Pasal-Pasal yang Uji Materilnya di Kabulkan 

Mahkamah Kontitusi (Jakarta: Visi Media, 2015), h. 7. 
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Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak 

berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat 

modal untuk proses produksi dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja 

dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. 

Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau 

penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja 

(subtitution effect). 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa upah adalah pembayaran yang 

diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisiknya maupun mental 

sebagai imbalan dari pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai 

pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-

syarat tertentu yang didalamnya berupa perjanjian kerja atau kesepakatan kedua 

belah pihak termasuk tunjangan bagi pekerja, dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. 

Mengenai problematika yang menonjol bagi pekerja adalah tidak 

terpenuhinya hak-hak pekerja, terutama masalah upah. Secara definisi upah 

haruslah dipahami sebagai hak pekerja yang diterima secara berkala dan 

dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja 

yang telah dan akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan dan atau peraturan dan perundang-undangan, 

termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Upah inilah yang kemudian 

berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan.5 

 

5Fransiscus GO dan Hani Subagio, Mengakhiri Era Tenaga Kerja Murah (Jakarta: PT 

Gramedia Pusaka Utama, 2014), h.10. 
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Berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi modern 

mengenai penentuan upah ini. Menurut subsistence theory, upah cenderung 

mengarah ke suatu tingkat yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

minimum pekerja dan keluarganya. Wages fund theory menerangkan bahwa upah 

tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam kondisi 

persaingan sempurna, setiap pekerja yang memiliki skill dan efisiensi yang sama 

dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama dengan VMP (value of 

marginal product) jenis pekerjaan yang bersangkutan. Artinya, tidak ada 

kesepakatan diantara para ahli ekonomi mengenai masalah bagaimana upah itu 

ditetapkan.6 

Hal ini menjadi kebijakan minimum merupakan sistem pengupahan yang 

telah banyak diterapkan di beberapa Negara. Dengan adanya upah minimum 

merupakan alat proteksi bagi pekerja, tingkat perlindungan upah minimum 

bergantung pada cakupan perundingan bersama, kestabilan di banyak negara-

negara terjadi karena melalui perpanjangan kesepakatan bersama. Namun, 

terdapat dikotomi kepentingan atas kenaikan upah, disatu sisi pekerja 

menginginkan upah yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan 

hidup baik dirinya maupun keluarganya. Akan tetapi, pengusaha menginginkan 

upah pekerja konstan sehingga biaya produksinya tidak meningkat dan harga 

produk dapat bersaing. 

Dalam konteks yang lain, upah merupakan salah satu manifestasi dari 

penghargaan yang didasarkan pada tingkat kompetensi atau kontribusi buruh 

pekerja terhadap pekerjaan yang diberikan. Namun, pada kenyataannya sering kali 

penghargaan ini tidak sebanding oleh karena berbagai hal, antara lain kualifikasi 

dari pekerja itu sendiri, kebijakan internal pemberi kerja, kebijakan 

ketenagakerjaan yang berlaku, dan posisi tawar pekerja yang tidak seimbang.  

 

6Muhammad Sharif Chaudry, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2012),h. 197-198.  
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C.   Pandangan Islam Tentang Upah 

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan 

kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi.7 Upah dalam Bahasa 

Arab disebut al-ujarah.8 Dari segi Bahasa al-ajru yang berarti iwad (ganti), oleh 

sebab itu al-sawab (pahala) dinamai juga al-ajru (upah).9 Pembalasan atas jasa 

yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. 

Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada para pekerja atas jasanya 

dalam produksi kekayaan, dalam bahasa AlQur’an disebut dengan ujrah. Ujrah 

merupakan sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan (Al-Shawab) pekerja 

dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Upah yang diterima manusia di 

akhirat sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah yang dalam konteks ini disebut 

pahala (Ajrun).10  

Islam pertama kali dalam perkiraan upah disaat pertama kali melakukan 

transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, 

apabila terjadi suatu perselisihan diantara keduanya tentang upah yang ditentukan 

maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang 

berarti bahwa yang menentukan upah tersebut mereka yang mempunyai keahlian 

untuk menentukan atau menangi upah kerja ataupun pekerja yang hendak 

diperkirakan upahnya, dan orang ahli menentukan besarnya upah ini disebut 

dengan khubara`u. hal ini dilakukan kaluar memang diantara kedua belah pihak 

belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya. 

 

7Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, Jejak Bisnis Rasul, (Jakarta: Cet. 1, PT 

Mizan Publika, 2010), h. 309. 

8Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 

9. 

9Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,  1993),h. 29.   

10Isnaini Harahap, Dkk., Hadis-Hadis Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2017),h. 80.   
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Pandangan Taqiyudin An-Nabhani berpendapat bahwa perhitungan upah 

hendaknya dipisahkan dari biaya produksi atau harga barang. Beliau 

berpandangan bahwa upah dan harga mempunyai hubungan yang berbeda dan 

tidak boleh saling terkait, karena upah berasal dari Ijarah dan merupakan suatu 

bentuk balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan. Nilai imbalan ini harus sesuai 

dengan kegunaan pekerjaan yang dilakukan dan ditentukan berdasarkan 

kesepakatan kedua pihak yang terlibat. Namun, jika upah ditentukan oleh harga 

atau sebaliknya, pekerja dapat menyandera pendapatan pemberi kerja hanya 

dengan mengubah harga barang atau jasa sesuai keinginannya, dengan alasan 

fluktuasi harga. Dilain pihak tidak bisa di klaim bahwa pemaksaan seorang 

pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi 

menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan menyebabkan keluarnya 

seorang pekerja yang terjadi ketika barang dipasaran secara keseluruhan 

merosot.11 

Islam memberikan suatu pandangan mengenai penyelesaian yang sangat 

baik atas masalah upah atau gaji yang menyelematkan kepentingan kedua belah 

pihak, upah, upah atau gaji di tetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus 

menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian sah dengan hasil 

kerjasama, sebagaimana Allah berfirman dalam surah QS al-Baqarah/2:279. 

نَ اللّهِٰ وَرَسُوْلهِ َفاَِنْ لََّّْ تَ فْعَلُوْا فأَْذَنُ وْا بَِِرْبٍ مِٰ  ٓ تُمْ فَ لَكُمْ رُءُوْسُ امَْوَالِكُمْ  ٓ  َوَاِنْ تُ ب ْ لََ  ٓ 
 تَظْلِمُوْنَ وَلََ تُظْل 12

Terjemahnya: Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.  

 

11Taqiyudin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif  Islam 

(Surabaya: Risalah Gusti, 2002),h.107  
12 Kementerian Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemahnya. (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005). 

h. 67. 
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Ayat ini diatas memberikan penegasan dalam perjanjian (tentang upah) 

kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua 

urursan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan 

juga tidak merugikan kepentingan sendiri. 

 Dalam perjanjian kedua belah pihak dipentingkan untuk bersikap jujur 

dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya 

terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Dalam hal gaji, 

penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara 

adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja 

mereka. Adapun penganiayaan terhadap majikan (atasan) yaitu mereka dipaksa 

oleh kekuatan industry untuk membayar upah atau gaji para pekerja melebihi dari 

kemampuan mereka. 

Ini pun dipertegas oleh Muhammad Abdul Mannan, bahwa upah imbalan 

yang diterima oleh para pekerja. Imbalan yang dimaksudkan sebagai upah di atas 

secara jelas dapat dilihat dari dua sisi sudut pandang yakni dari sudut pandang 

moneter dan bukan moneter, dalam artian upah dilihat dari kuantitas hidup para 

pekerja yang ia dapat karena bekerja. 

D. Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam 

Adil dan Ketidakberpihakan, berpegang teguh pada kebenaran, dan 

tindakan proporsional semuanya mengartikan keadilan, sebagaimana dirinci 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata keadilan berasal dari bahasa Arab, 

“'adalah,” muncul dalam Al-Quran baik dalam kalimat perintah maupun berita. 

Buku ini menyajikan berbagai aspek dan objek 'adl, atau keadilan dalam bahasa 

Arab, dan mencakup pelakunya. Keberagaman ini menyebabkan beragamnya 

makna 'adl (keadilan), dengan setidaknya empat penafsiran yang dikemukakan 
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oleh M. Quraish Shihab. Pertama, ‘adl dalam arti sama”, pengertian ini yang 

paling banyak terdapat di dalam al-Qur’an, antara lain pada Kata ‘adl dengan arti” 

sama (persamaan)” pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di 

dalam hak. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. an-Nisa /2:58. 

تِ اِله  نه َ يََْمُركُُمْ انَْ تُ ؤَدُّوا الََْمه وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيَْْ النَّاسِ انَْ تََْكُمُوْا   ٓ َى اهَْلِهَآَ اِنَّ اللّهٰ
َ بَصِيًْ  13ا  ٓ عًا ي ْ َ كَانَ سََِ ٓ َ اِنَّ اللّهٰ  َ  ٓ ا يعَِظُكُمْ بِه َ نعِِمَّ ٓ َ اِنَّ اللّهٰ  بِِلْعَدْلِ 

Terjemahnya: artinya “Apabila (kamu)menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. 

Kata ‘adl di dalam ayat ini diartikan “sama”, yang mencakup sikap dan 

perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ini berimplikasi bahwa 

manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama-sama manusia. 

Berdasarkan hal itu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya 

sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran 

ketuhanan. 

Kedua, kata ‘adl dalam arti “seimbang”. Sebagaimana Allah berfirman 

dalam Q.S. al-Infitha’r/82:7.  

َ ٓ ىكَ فَ عَدَلَكَ  14  الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوهٰ
Terjemahnya: “Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan 

kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang”. 

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat 

beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar 

tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu anggota tubuh 

 

13Kementerian Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemahnya. (Bandung: Penerbit Diponegoro, 

2005). h. 101. 

14Kementerian Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemahnya. (Bandung: Penerbit Diponegoro, 

2005). h. 89. 
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manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka 

pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Di samping itu, makna keadilan 

di dalam pengertian “keseimbangan”, menimbulkan keyakinan bahwa Allah Swt 

Yang Maha bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala 

sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta 

mengantarkan pemahaman pada pengertian “Keadilan Ilahi” 

Ketiga, kata ‘adl dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan 

memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang 

didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi 

pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawan dari pengertian ini adalah 

“kezaliman”, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini 

disebutkan di dalam sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-

An‘am/6:152:  

ه لُغَ اَشُدَّ َوَلََ تَ قْرَبُ وْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلََّ بِِلَّتِِْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّهٰ يَ ب ْ  ٓ َ زاَنَ  ٓ  وَاوَْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِي ْ
َبِِلْقِسْطِ  َلََ نُكَلِٰفُ نَ فْسًا اِلََّ وُسْعَهَا ٓ  َوَاِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبه  ٓ  وَبِعَهْدِ اللّهِٰ   ٓ 

َ ٓ رُوْنَ 15 ٓ َ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ ىكُمْ بِه لِكُمْ وَصهٰ ٓ َ ذه  اوَْفُ وْا
Terjemahnya: “Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku 

adil kendatipun dia adalah kerabat (mu)”. Pengertian ‘adl seperti ini 

melahirkan keadilan sosial. 

Keempat, kata ‘adl yang diartikan dengan “yang dinisbahkan kepada 

Allah”. ‘Adl di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, 

tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat 

banyak kemungkinan untuk itu”. 

 

 
15 Kementerian Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemahnya. (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005). 

h. 120. 
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Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan 

proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi 

kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. 

Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum 

muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen 

syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaan. 
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BAB III 

KONSEP PANDANGAN ISLAM DAN HAM TENTANG PERLINDUNGAN 

DAN UPAH BURUH MIGRAN 

A.   Pandangan Islam Tentang Perlindungan dan Upah Buruh 

Secara global tujuan syara` dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah 

untuk kemaslahatan manusia, salah satu memelihara hukum Islam adalah 

memelihara al-umur al-daruriyah dalam kehidupan manusia.1 Sangat perlu 

adanya perlindungan untuk para pekerja hal tersebut karena hukum islam telah 

menerangkan bahwa penting sekali menjaga dan melindungi keselamatan agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta. 

Maka dari itu, Islam mendorong untuk bekerja dan memproduksi, bahkan 

menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, 

lebih dari itu Allah SWT akan memberi balasan yang setimpal sesuai dengan 

amal/kerja sebagaimana dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl/16:97. 

نْ ذكََرٍ اوَْ انُْ ثهى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّه َمَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِٰ وةً طيَِٰبَةً  ٓ  هُمْ اَجْرَهُمْ  ٓ َحَيه وَلنََجْزيَِ ن َّ
 بَِِحْسَنِ مَا كَانُ وْا يَ عْمَلُوْن  2

Terjemahnya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan 

kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 

kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih dari apa yang 

telah mereka kerjakan”. 

 

 

1Sirajuddin, Filsafat Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.65. 

2Kementerian Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemahnya. (Bandung: Penerbit Diponegoro, 

2005). h. 55. 
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 Al-Maliki menjelaskan terkait tenaga kerja yang tidak selalu menghasilkan 

harta, kadang, kadang tidak menghasilkan. Sebab manfaat tenaga tidak terbatas 

untuk menghasilkan harta, akan tetapi ada manfaat lain selain harta.  Tenaga yang 

dicurahkan dalam pertanian, perindustrian, atau perdagangan, akan menghasilkan 

harta, sedangkan jasa-jasa yang diberikan dokter, insinyur, pengacara, dosen, dan 

para profesi yang sejenisnya tidak menghasilkan harta. Jika pengrajin mengambil 

upahnya sebanding dengan harta yang dihasilkan. Namun seorang insinyur 

apabila dia mengambil upah, maka dia tidak mengambil upahnya sebanding 

dengan harta yang dihasilkan, sebab dia tidak menghasilkan harta apapun, namun 

dia mengambil sebanding dengan manfaat yang dihasilkan kepada yang memberi 

upah (musta’jir).   

 Maka dari itu, perlindungan hukum bagi pekerja harus sesuai dengan 

tujuan hukum ekonomi syariah, yang dapat dilihat dari sudut pandang yang 

memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada amal ma`ruf nahi 

munkar yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. 

Adapun sudut pandang tersebut adalah sebagai berikut. 

a). Ekonomi Illahiyah (Ke-Tuhan-an) 

Ekonomi Ke-Tuhan-an mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah 

untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan 

hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (Syariah) dengan tujuan 

utama untuk mendapatkan ridho Allah.  

b) Ekonomi Akhlak 

Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak 

harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan 

demikian seorang muslim tidak bebas menggerakan apa saja yang diinginkan atau 

yang menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain.  
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c) Ekonomi Kemanusiaan 

Ekonomi kemanusian mengandung arti Allah memberikat predikat 

“Khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan 

perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya 

sebagai “Khalifah” manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan 

berinovasi. 

Ada ketentuan dalam sistem pengupahan Islam yang akan melindungi 

tenaga kerja dengan cara yang manusiawi. Aturan-aturan tersebut adalah: 

Pertama, hubungan antara majikan (musta`jir) dan pekerja (ajir) adalah hubungan 

persaudaraan antar sesama manusia, yaitu persaudaraan. Kedua, beban kerja dan 

lingkungan harus fokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Seperti telah disebutkan 

sebelumnya, manusia berbeda dengan barang modal. Manusia membutuhkan 

waktu untuk istirahat, bersosialisasi, dan yang paling penting, beribadah. Ketiga, 

upah minimum harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja. 

Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah Islam dapat bersumber 

dari dua sumber. Yakni Mustahil dan pemerintah. Mustahil percaya bahwa nilai-

nilai kemanusiaan akan digunakan untuk menentukan gaji Agilnya. Nilai-nilai 

kemanusiaan mengandung unsur keadilan. 

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, makna adil itu memiliki pesan nilai 

dan Moral dalam perekonomian Islam.  Namun, sesungguhnya seorang pekerja 

hanya berhak atas upahnya yang telah menunaikan pekerjaannya dengan sesuai 

kesepakatan. Sebab umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara pekerja dengan 

atasan. Namun, apabila seorang buruh melanggar kesepakatan dan tidak 

menunaikan sesuai dengan kewajibannya, maka hal itu diperhitungkan atasnya 

(dipotong upahnya), karena setiap hak diiringi kewajiban. 
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Hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan 

masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Maka maksud dari adil 

adalah harus ada kejelasan atau aqad (perjanjian) antara musta`jir dan ajir. 

Seorang musta`jir harus adil dalam penentuan upah. Hak upah seorang buruh akan 

diberikan apabila telah menunaikan kewajibannya terlebih dahulu. Dalam 

implementasi nilai-nilai keadilan, pemerintah memiliki peranan untuk intervensi 

dalam penentuan upah. Intervensi pemerintah dilandasi dua hal. Yakni, adanya 

kewajiban untuk mengawasi, menjaga, dan mengoreksi implementasi nilai-nilai 

ke-Islaman kehidupan rakyatnya, termasuk didalamnya kebijakan mengenai upah.  

B. Factor-Faktor Penentuan Upah dalam Pandangan Ekonomi Islam 

Mengenai penentuan upah bagi para pekerja dalam pandangan ekonomi 

Islam yang menentukan dari jenis pekerjaan dan besaran upah yang diterima 

sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi 

gaji yang akan dia terima, maka yang diharapkan akan memberikan dorongan 

semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa 

ketenangan. Selain itu, yang akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan 

kesepakatan kontrak kerja dengan majikan. Upah yang telah ditentukan 

berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana 

ketentuan yang dalam firman Allah SWT. QS. al-Ahqaf: 46/19. 

َّا عَمِلُوْا تٌ مِّٰ َوَلِكُلٍٰ دَرَجه وَليُِ وَفِٰيَ هُمْ اعَْمَالََمُْ وَهُمْ لََ يظُْلَمُوْنَ   ٓ   
Terjemahnya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.3 

 

3 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Penerbit Dipenogoro,2005). 
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Maka selain itu, untuk menentukan upah bagi seorang pekerja tidaklah 

mudah, pokok permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan 

untuk mentraformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Sebagaimana 

beberapa pendapat dari ulama mengenai faktor-faktor penetapan upah bagi 

pekerja,4 yakni: 

1. Mawardi dalam “al-Ahkam al-Sultaniah” berpendapat bahwa dasar 

penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya dapat menutupi 

kebutuhan minimum. 

2. Al-Nabhani mendasarkan upah pekerja kepada jasa atau manfaat yang 

diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di 

tengah masyarakat. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan 

batas taraf hidup yang paling rendah, atau tingginya tarif tertentu. 

3. Menurut al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah 

pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang 

dihasilkan pekerja. Ia menegaskan, “transaksi jual beli itu berlangsung 

dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi. Begitu juga, 

pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan 

antara mua’jjir dan musta’jir. Jika kedua telah sepakat atas suatu upah, 

sedang upah tersebut telah disebutkan (al-ajru al musamma), maka 

keduanya terikat dengan upah tersebut jika keduanya tidak sepakat atas 

suatu upah maka keduanya terikat dengan para ahli di pasar umum 

terhadap manfaat tenaga tersebut (al-ajru al-mitsl). 

 

4 Rustam Effendi, Produksi dalam Islam, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), h. 

46. 
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4. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa dalam penentuan upah yakni 

rujukannya kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak 

sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontak) untuk 

mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan 

kepadanya upah dibawah standar. Demikian pula tidak boleh 

mengeksploitasi kebutuhan darurat buruh untuk membeli jerih payah 

dan cucuran kering`atnya dengan upah yang sangat minim yang tidak 

dapat mengemukakan dan tidak dapat menghilangkan lapar. 

Sebagaimana tidak boleh bagi cara aksi mogok, rekayasa organisasi 

buruh, atau cara-cara lainnya. Kewajiban yang ditentukan oleh Islam 

adalah, hendaknya setiap pemilik hak diberikan haknya dengan cara 

yang baik, tidak kurang dan tidak lebih. Termasuk diantara akhlak 

yang mulia adalah memberikan tambahan kepada buruh dengan 

sesuatu diluar upahnya sebagai hadiah atau bonus dirinya, khususnya 

jika ia menunaikan pekerjaannya dengan baik. Hal yang harus dipenuhi 

untuk menyelesaikan masalah tentang upah dan menyelamatkan 

kepentingan dua belah pihak, yakni antara buruh dan pengusaha.   

C. Pandangan HAM Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Upah Buruh 

Berkaitan dengan buruh, dengan melalui perlindungan hak asasi manusia 

yang pernah dijelaskan oleh Aristoteles, sebab upaya perlindungan secara hukum 

terhadap hak-hak tenaga kerja atau buruh dianggap merupakan bagian integral 

dari pembangunan di bidang yang mencakup tiga aspek berikut. 

1. Pembangunan perangkat undang-undang; 

2. Pembangunan aparat penegak hukum; dan 

3. Pembangunan kesadaran hukum masyarakatnya. 
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Pengaturan berupa perlindungan dan jaminan hak-hak buruh termuat 

dalam instrumen hukum nasional dan internasional yang terdiri dari: 

1. Undang-undang Dasar 1945 

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 

3. Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Seluruh Anggota 

Keluarganya Tahun 1990 

4. Konvensi ILO 

5. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM 

6. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

7. Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya telah diratifikasi dengan 

Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 

Ekosob 

8. Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang 

Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Sipol 

9. Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. 

Melalui pembentukan undang-undang, fungsi hukum adalah melindungi 

pihak yang lemah dari pihak yang mempunyai kekuasaan yang sah. Misalnya, 

kelemahan struktural muncul ketika pekerja berhadapan dengan majikannya. Oleh 

karena itu, lemahnya posisi pekerja menyebabkan terciptanya kontrak kerja yang 

bersifat sepihak. Selain itu, mereka diharuskan bekerja dengan jam kerja yang 

panjang, upah yang rendah, dan kondisi kerja yang buruk, perlakuan diskriminatif 
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terhadap pekerja perempuan selama ini terkait dengan standar ketenagakerjaan 

yang ditetapkan oleh undang-undang dimana jam kerja maksimum, upah 

minimum, keamanan kerja, upah yang setara untuk kesetaraan pekerjaan, 

kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan berdasarkan gender dan realisasi 

hak asasi manusia. 

Negara-negara mencapai kesepakatan dalam kerangka PBB dan 

mengembangkan instrumen hukum untuk melindungi kelompok yang lemah 

secara struktural dari yang kuat. Instrumen hukum nasional dan internasional 

memberikan martabat pada individu, termasuk pencapaian kehidupan yang layak. 

Keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 

menegaskan kesetaraan hak dan mendorong negara untuk menjunjung dan 

melaksanakan instrumen hak asasi manusia. Interpretasi Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia yang terdapat dalam Kovenan Internasional. Salah satu 

diantaranya adalah mengenai hak perempuan atas perlakuan yang sama di tempat 

kerja, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Pasal 2 mengatur hak untuk menikmati konten ekonomi, sosial dan budaya, yaitu: 

1. Hak untuk mencari nafkah dan memilih pekerjaan (Pasal 6) yaitu: 

2. Hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (Pasal 7) 

3. Hak membentuk serikat kerja, terlibat dalam serikat pekerja (Pasal 8) 

4. Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial (Pasal 9) 

5. Hak mendapatkan perlindungan khusus terhadap kehamilan (Pasal 10) 

6. Hak mendapat perlakuan yang non diskriminatif (Pasal 10). 
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Hal ini secara khusus, dibentuk untuk dua konvensi International Labour 

Organization (ILO) dengan adanya perlindungan buruh migran yaitu Konvensi 

Migrasi No. 97 tahun 1946 dan Kovensi Pekerja Migran No. 143 tahun 1975. 

Dengan kemudian Convention on the Elimination Discrimination of All Forms 

Woman (CEDAW). Dengan adanya Konvensi Internasional tentang Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang meletakkan ulang beberapa 

hak yang kelihatannya sulit diraih perempuan yang mengingat konstruksi budaya 

yang meletakkan perempuan sebagai pihak yang subordinat. Pendekatan yang 

dipakai adalah prinsip non diskriminatif dan persamaan menuju kesetaraan. 

Hadirnya Organisasi Buruh Internasional (ILO: International Labour 

Organization) telah banyak melakukan upaya dalam rangka perlindungan bagi 

buruh migran. Sumbangan pemikiran ILO untuk mencapai keadilan yang lebih 

besar bagi pekerja migran mengambil dua bentuk utama, yaitu: Pertama, beberapa 

Konvensi dan rekomendasi tertentu dari ILO telah menetapkan pola bagi hukum 

nasional, dan juga prosedur peradilan dan administratif yang berkaitan dengan 

migrasi bekerja. Kedua, ILO membantu telah mempertahankan HAM pekerja 

migran melalui kerja sama teknisnya. 

Seiring dengan adanya Konvensi ILO tentang Pekerja Migran, maka 

Konvensi Migrasi Kerja juga telah ada. Konvensi Nomor 97 Tahun 1946 dan 

Konvensi Nomor 143 Tahun 1975. RUU 97 memuat beberapa ketentuan yang 

dirancang untuk membantu para imigran mendapatkan pekerjaan. Konvensi 

tersebut menyerukan negara-negara untuk memberikan informasi yang relevan 

kepada negara-negara anggota ILO dan organisasi itu sendiri setelah 

meratifikasinya, untuk mengambil tindakan terhadap propaganda yang 

menyesatkan dan untuk memfasilitasi keberangkatan, perjalanan dan bahkan 
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penerimaan pekerja migran. Selain itu, Resolusi No. 97 Konvensi mengharuskan 

negara-negara untuk memperlakukan pekerja migran yang secara sah tinggal di 

wilayah mereka sama seperti warga negara mereka sendiri, tanpa diskriminasi, 

ketika menerapkan berbagai undang-undang dan peraturan terkait dengan 

pekerjaan dan kehidupan mereka. 

Pada tahun 1990 melalui Resolusi Majelis Umum No. 45/158 tanggal 18 

Desember 1990 dibentuklah Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak 

Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Dengan pengertian migran 

sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 2 Konvensi Perlindungan Hak 

semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya menegaskan bahwa pekerja 

adalah seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar 

dalam suatu negara dimana ia bukan menjadi warga negara. 

Mengenai Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Buruh Migran dan 

keluarganya secara komprehensif memuat mengenai perlindungan hukum dan 

HAM buruh migran yang terdiri dari pasal yang mengatur jaminan perlindungan 

bagi semua buruh migran dan anggota keluarga baik yang dokumen maupun 

tidak. Maka jaminan atas HAM buruh migran yang tidak berdokumen diatur dari 

pasal 7 sampai pasal 35. Sedangkan buruh migran berdokumen diatur dari pasal 

36 sampai pasal 56. Dengan ketentuan pasal 10 menyebutkan bahwa tidak 

seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran 

penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan 

merendahkan martabat. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM 

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK UPAH BURUH MIGRAN: 

STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FIKIH DAN HAM 

A. Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Upah 

Buruh: Perspektif Mazhab Fikih 

Dalam Hukum Islam disebutkan bahwa segala perbuatan manusia dalam 

perspektif Islam harus selalu senantiasa menghubungkan dengan hubungan 

vertikal dengan Tuhan (habl min Allah) dan hubungan horizontal (habl min an-

nas).1 Dengan konsep dalam Islam dengan berbeda konsepsi hukum pada 

umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam dipandang sebagai bagian 

dari ajaran agama dan norma-norma hukum bersumber kepada. Umat Islam 

meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Dengan hal itu, ia 

disebut syari`ah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.2 

Mengqiyaskan pada satu pekerja yang telah memberikan manfaat kepada 

majikannya, maka pekerja tersebu berhak mendapatkan upahnya. Selain hak atas 

upah, seorang pekerja juga harus memperoleh hak-hak lain melalui kelancaran 

dan kenyamanan dalam menjalankan pekerjaannya, dan hak-hak tersebut harus 

dihormati dan dilindungi oleh sesama pekerja yang bekerja. 

Berkaitan dengan hak asasi dalam Islam, maka seluruh hak asasi 

merupakan kewajiban bagi negara/ pemerintah maupun tiap individu yang tidak 

boleh diabaikan satu sama lain. Oleh karena itu, negara/ pemerintah tidak hanya 

 

1Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif 

Islam dan Ketatanegaraan, (Yogyakarta: LkiS, 2010). h. 94. 

2Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari`ah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.3. 
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menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai 

kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap individu yang ada di 

negara tersebut. 

Selain dari itu, system hak asasi dalam Islam mengandung prinsip-prinsip 

dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. 

Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai 

kedudukan yang sama di dunia, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang 

manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya 

terhadap Allah SWT.3 Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-

Hujarat/49:13: 

كُمْ شُعُوْبًِ وَّقَ بَاۤىِ ايَ ُّهَا النَّاسُ اِنًَّ َٓ يه  نْ ذكََرٍ وَّانُْ ثهى وَجَعَلْنه كُمْ مِٰ َ لتَِ عَارَفُ وْا لَ خَلَقْنه اِنَّ اكَْرَمَكُمْ  ٓ 
ىكُمْ  َ عَلِيْمٌ خَبِيٌْ ٓ َعِنْدَ اللّهِٰ اتَْ قه اِنَّ اللّهٰ  

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.4 

Dalam penjelasan dalam ayat di atas tersebut bahwa Allah SWT telah 

menciptakan manusia 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. Kemudian Allah jadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

agar ia saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, 

bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antar satu kelompok dengan 

lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan 

 

3Eggi Sujana, HAM dalam Perspektif Islam, (Nuansa Madani, Jakarta, 2002), h.76. 

4Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Penerbit Dipenogoro,2005), h.45. 
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keturunan, kekayaan atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di 

antara manusia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oleh sebab itu 

berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi 

Allah. 

Ajaran Sunnah Nabi Muhammad Saw yang mana telah memberikan 

tuntunan dan contoh dalam penegakkan dan perlindungan terhadap hak asasi 

setiap manusia. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi yang mana menyeru 

untuk memelihara hak-hak setiap manusia dan hak-hak kemuliaannya, walaupun 

terhadap orang yang berbeda keyakinan/agama. Sebagaimana sabda beliau. 

لَ مَن ظلَمَ مُعاهَدًا، أو انتقَصَه، أو كلَّفَه فوقَ طاقتِه، أو أخَذَ منه شيئًا بغيِ طِيبِ 
 نفْسٍ، فأنً حجيجُه يومَ القيامةِ 

Artinya: “Barang siapa yang mendzalimi mu`ahid (seorang yang telah 

dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau 

membebaninya di luar batas kesanggpannya atau mengambil sesuatu dari 

padanya tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat”. (HR. Abu 

Dawud).5 

Secara penjelasan hadits di atas tersebut, bahwa kita diharuskan 

memelihara hak-hak setiap manusia, walaupun terhadap orang yang berbeda 

agama. Saling memuliakan satu sama lain dengan tidak mengganggu atau 

menyakiti mereka karena akibat dari itu kita akan mendapatkan balasannya kelak 

di akhirat. 

Disisi lain, Islam tidak hanya menempatkan bekerja bentuk sebagai hak, 

namun sebagai kewajiban bagi manusia. Bekerja merupakan kehormatan yang 

perlu dijamin. Dan di samping itu, Islam juga menjamin hak bagi para pekerja, 

seperti yang disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw: 

 

5Muslim.or.id, https://muslim.or.id/62153-penjelasan-hadits-desaklah-orang-kafir.html, 

Diaksespada 8 Agustus 2023 

https://muslim.or.id/62153-penjelasan-hadits-desaklah-orang-kafir.html
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فَّ عَرَقهُُ أ عْطُوا الَأجِيَ أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِ  
Artinya: Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. 

Ibnu Majah).6 

Hadits ini menjelaskan bahwa kita harus bersegera menunaikan hak 

seorang pekerja setelah selesai pekerjaannya, begitu juga bisa di maksud jika telah 

ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. 

Perlu diketahui terdapat konsepsi dalam Islam tentang hak untuk 

memperoleh pekerjaan yakni: 

Pertama, bekerja dan berusaha dalam Islam merupakan hukum yang 

ditetapkan wajib, maka dari itu setiap orang muslim dituntut untuk bekerja dan 

berusaha dalam rangka memakmurkan hidupnya. Sebaliknya Syariat Islam tidak 

menyukai orang yang pemalas dalam bekerja (pengangguran). Islam juga 

memandang rendah kepada orang-orang yang mengemis, yang mana mereka 

menggantungkan hidupnya kepada orang lain dengan cara meminta-minta tanpa 

adanya usaha yang sebagaimana telah di ajarkan dalam syariat Islam serta di 

contohkan oleh nabi Muhammad Saw. 

Kedua, Islam tentunya menganjurkan kebebasan dalam mencari rezeki dan 

kebebasan mengumpulkan kekayaan bagi setiap manusia, dan mereka bebas 

memilih pekerjaan yang hendak dikerjakannya, sepanjang pekerjaan itu halal dan 

dalam jalan yang diridhai Allah SWT. Lalu yang Ketiga, Islam menetapkan 

bahwa tiap-tiap pekerjaan itu adalah sebagian dari bentuk ibadah.7 

 

6Rumasyo.com, https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-

kering.html. Diakses Pada 9 Agustus 2023 

7Yefrizawati, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam,(Jurnal Ilmiah, 

Universitas Sumatera Utara. 2005),h. 32-33. 

https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html
https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html
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Menurut Yusuf Qardawi, bekerja dapat menjadi ibadah dan jihad jika 

pegawai menjunjung tinggi hukum Allah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari 

dan menahan diri untuk memberontak terhadap-Nya. Dengan bekerja, seseorang 

dapat melaksanakan kewajiban moralnya, melindungi dirinya dari bahaya, dan 

mencapai tujuan-tujuan penting, baik untuk keuntungan dirinya sendiri maupun 

untuk kepentingan majikannya. Dengan kata lain, dengan bekerja, seseorang dapat 

memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan sehari-hari, serta kewajiban 

terhadap teman, keluarga, dan umat Islam lainnya. Segala bentuk yang 

dipengaruhi oleh agama ini hanya bisa diwujudkan dengan memiliki hati dan 

mencari uang melalui pekerjaan.8 

Lebih lanjut lagi, subtansi Mazhab Fikih tentang perlindungan serta 

pemenuhan upah buruh pekerja ialah kemaslahatan, kemaslahatan dalam taklif 

tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk hakiki, yakni 

manfaat langsung dalam artian kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi, yakni 

bentuk yang merupakan membawa kepada kemaslahatan. Pada dasarnya hak asasi 

manusia dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam al-

dloruriyat al-khomsah atau yang disebut juga al-huquq al-insaniyah fi al-islam 

(hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok 

yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu hifdzu al-din (penghormatan atas 

kebebasan beragama), hifdzu al-mal (penghormatan atas harta benda), hifdzu al-

nafs wa al-ird (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu) 

hifdzu al-„aql (penghormatan atas kebebasan berpikir) dan hifdzu al- nasl 

(keharusan untuk menjaga keturunan).9 

 

8Eggi Sujana, HAM dalam Perspektif Islam, (Nuansa Madani, Jakarta, 2002), h. 56. 

9Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah, 

Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. 2009); h. 19-20. 
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Mengenai kelima penjelasan pokok di atas, maka yang harus dijaga oleh 

setiap umat Islam supaya terwujudnya tatanan kehidupan yang lebih manusiawi 

dimana disitu dapat terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup yang layak baik 

lahir maupun batin agar terwujudnya kemaslahatan dari adanya ketentuan syariat 

Islam, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan 

masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan 

komunitas agama dengan komunitas agama lainnya. 

Rasulullah Saw kerap mengingatkan umatnya bahwa keamanan, 

kesehatan, dan pangan merupakan tiga kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebutuhan individu dan masyarakat umum terpenuhi pada tahap ketiga. 

Rasulullah Saw menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan terkait pokok baik 

secara individu maupun masyarakat secara luas. Islam pun memberikan 

serangkaian hukum syariah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa 

pangan, papan dan sandang bagi tiap individu rakyat dengan mekanisme langsung 

dan tak langsung oleh laki-laki, keluarga, masyarakat maupun negara. 

Maka pemerintah harus melindungi, menaungi dan memenuhi kebutuhan 

pokok warga negaranya sebagaimana dijelaskan di atas, ketika dari hak untuk 

memperoleh pekerjaan bagi warga negaranya telah terpenuhi maka dari situ akan 

terbuka jalan kemaslahatan yang ada di masyarakat dari setiap individu, mereka 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik itu sandang, pangan maupun 

papan. Bahkan pendidikan pun haruslah sangat diperhatikan bagi warga 

negaranya agar terbentuknya masyarakat yang berkualitas yang siap untuk terjun 

di dunia profesi/pekerjaan, kemudian ia dapat mencapai kehidupan yang layak di 

dalam lingkungannya. 
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Maka pemerintah harus melindungi, menaungi dan memenuhi kebutuhan 

pokok warga negaranya sebagaimana dijelaskan di atas, ketika dari hak untuk 

memperoleh pekerjaan bagi warga negaranya telah terpenuhi maka dari situ akan 

terbuka jalan kemaslahatan yang ada di masyarakat dari setiap individu, mereka 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik itu sandang, pangan maupun 

papan. Bahkan pendidikan pun haruslah sangat diperhatikan bagi warga 

negaranya agar terbentuknya masyarakat yang berkualitas yang siap untuk terjun 

di dunia profesi/pekerjaan, kemudian ia dapat mencapai kehidupan yang layak di 

dalam lingkungannya. 

Maka pemerintah harus melindungi, menaungi dan memenuhi kebutuhan 

pokok warga negaranya sebagaimana dijelaskan di atas, ketika dari hak untuk 

memperoleh pekerjaan bagi warga negaranya telah terpenuhi maka dari situ akan 

terbuka jalan kemaslahatan yang ada di masyarakat dari setiap individu, mereka 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik itu sandang, pangan maupun 

papan. Bahkan pendidikan pun haruslah sangat diperhatikan bagi warga 

negaranya agar terbentuknya masyarakat yang berkualitas yang siap untuk terjun 

di dunia profesi/pekerjaan, kemudian ia dapat mencapai kehidupan yang layak di 

dalam lingkungannya. 

Maka pemerintah harus melindungi, menaungi dan memenuhi kebutuhan 

pokok warga negaranya sebagaimana dijelaskan di atas, ketika dari hak untuk 

memperoleh pekerjaan bagi warga negaranya telah terpenuhi maka dari situ akan 

terbuka jalan kemaslahatan yang ada di masyarakat dari setiap individu, mereka 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik itu sandang, pangan maupun 

papan. Bahkan pendidikan pun haruslah sangat diperhatikan bagi warga 

negaranya agar terbentuknya masyarakat yang berkualitas yang siap untuk terjun 

di dunia profesi/pekerjaan, kemudian ia dapat mencapai kehidupan yang layak di 

dalam lingkungannya. 
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Maka pemerintah harus melindungi, menaungi dan memenuhi kebutuhan 

pokok warga negaranya sebagaimana dijelaskan di atas, ketika dari hak untuk 

memperoleh pekerjaan bagi warga negaranya telah terpenuhi maka dari situ akan 

terbuka jalan kemaslahatan yang ada di masyarakat dari setiap individu, mereka 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik itu sandang, pangan maupun 

papan. Bahkan pendidikan pun haruslah sangat diperhatikan bagi warga 

negaranya agar terbentuknya masyarakat yang berkualitas yang siap untuk terjun 

di dunia profesi/pekerjaan, kemudian ia dapat mencapai kehidupan yang layak di 

dalam lingkungannya. 

Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan di atas, pemerintah harus 

menjaga, mengadvokasi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat negara. Ketika 

kewajiban menyediakan lapangan kerja bagi warga negara dilanggar, maka akan 

terbuka jalan menuju kemaslahatan dalam masyarakat dari setiap individu, 

sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pasir, pangan, 

atau papan. Selain itu, pendidikan harus dihargai tinggi oleh warga negara guna 

mengembangkan masyarakat yang berstandar tinggi, siap memasuki dunia kerja, 

dan mencapai kualitas hidup yang tinggi di lingkungan setempat. 

Walaupun HAM Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang 

umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun 

individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda. 

 إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام
Artinya: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas 

kamu." (HR. Bukhari dan Muslim).10 

 

10Urbanjabar.com, https://www.urbanjabar.com/featured/pr-923902723/contoh-khutbah-

jumat-hijrah-insaniyyah-hijrah-tsaqafiyyah-dan-hijrah-islamiyyah?page=4, Diakses Pada 18 

Agustus 2023 
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 Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, 

melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. 

Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap 

individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan 

non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan 

negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Dari sinilah 

kaum muslimin di bawah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau 

membayar zakat. Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak 

ini dari pihak individu. Sebab pemerintah mempunyai tuga sosial yang apabila 

tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah. Allah berfirman 

dalam QS. Al-Hajj/22:41 

عَنِ   وَنََوَْا  بِِلْمَعْرُوْفِ  وَامََرُوْا  وةَ  الزَّكه وَاهتَ وُا  وةَ  له الصَّ اقَاَمُوا  الََْرْضِ  فِِ  هُمْ  نهٰ مَّكَّ اِنْ    ۗ  الْمُنْكَرِ ذِيْنَ 
 وَلِلّهِٰ عَاقِبَةُ الَْمُُوْرِ 

Terjemahnya: (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di 

bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh 

berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-

lah kembali segala urusan 

Meskipun dalam Islam hak-hak asasi manusia tidak secara khusus 

memiliki piagam, akan tetapi al-Qur`an dan As-Sunnah memusatkan perhatian 

pada hak-hak yang diabaikan pada bangsa lain. Nash-nash ini sangat banyak, 

antara lain: 

 Dalam al-Qur`an terdapat sekitar empat puluh ayat yang berbicara 

mengenai paksaan dan kebencian. Lebih dari sepuluh ayat bicara larangan 

memaksa, untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan 

aspirasi. Misalnya, dalam QS. al-Kahfi/18:29  
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َفَمَنْ شَاۤءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَّمَنْ شَاۤءَ فَ لْيَكْفُرْ  ٓ َوَقُلِ الَِْقُّ مِنْ رَّبِٰكُمْ    ٓ َاعَْتَدْنًَ للِظهٰلِمِيَْْ نًَراً َٓ اِنًَّ  ٓ 
ثُ وْا يُ غَاثُ وْا بِاَۤءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ  ٓ َاَحَاطَ بِِِمْ سُراَدِقُ هَا بئِْسَ   ٓ َوَاِنْ يَّسْتَغِي ْ

راَبُ  وَسَاۤءَتْ مُرْتَ فَقًا  ٓ َالشَّ  
Terjemahnya: "Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu, barangsiapa yang 

ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir, 

biarlah ia kafir."11  

al-Qur`an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-

orang yang berbuat zalim dalam sekitar tiga ratus dua puluh ayat, dan 

memerintahkan berbuat adil dalam lima puluh empat ayat yang diungkapkan 

dengan kata-kata. adl, qish, dan qishas. 

al-Qur`an mengajukan sekitar delapan puluh ayat tentang hidup, 

pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana hidup. Misalnya dalam QS.al-

Maidah/5: 32: 

نَا عَلَىه بَنِِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيِْ نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِ الْأَرْضِ  لِكَ كَتَ ب ْ  مِنْ أَجْلِ ذهَ
يعًا  اَ أَحْيَا النَّاسَ جََِ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ اَ قَ تَلَ النَّاسَ جََِ وَلَقَدْ جَاءَتْْمُْ رُسُلنَُا   ٓ َفَكَأَنََّّ

لِكَ فِ الْأَرْضِ لَمُسْرفُِونَ  هُمْ بَ عْدَ ذهَ  بِِلْبَ يِٰنَاتِ ثَُُّ إِنَّ كَثِياً مِن ْ
Terjemahnya:  "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 

karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat 

kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia 

seluruhnya." 12 

Rasulullah Saw menegaskan secara gambling tentang hak-hak asasi 

manusia, pada lingkup muslim dan non-muslim, pemimpin dan rakyat, laki-laki 

dan wanita. Pada khutbah itu Nabi Saw juga menolak pandangan orang Yahudi 

mengenai nilai dasar keturunan. 

 

11 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Penerbit Dipenogoro,2005). 

12 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Penerbit Dipenogoro,2005). 
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Manusia di mata Islam semua sama, walau berbeda keturunan, kekayaan, 

jabatan atau jenis kelamin. Ketaqwaan-lah yang membedakan mereka. Rakyat dan 

penguasa juga memiliki persamaan dalam Islam. Yang demikian ini hingga 

sekarang belum dicapai oleh sistem demokrasi modern. Nabi saw sebagai kepala 

negara juga adalah manusia biasa, berlaku terhadapnya apa yang berlaku bagi 

rakyat.  

Nilai-nilai perlindungan HAM yang terkandung dalam perspektif hukum 

Islam tentunya telah memenuhi segala ketentuan tentang perlindungan HAM 

secara universal. Hukum ketenagakerjaan yang berlaku saat ini dimaksudkan 

untuk senantiasa menjamin hak-hak dasar pekerja dan senantiasa menjamin 

kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, yang 

pada hakikatnya berdasar pada konsep perlindungan HAM dalam perspektif 

hukum Islam. 

B. Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Upah 

Buruh: Perspektif HAM 

Mengacu pada pembahasan tentang perlindungan hukum bagi buruh 

migran, maka perlindungan hukum ada dua, yakni perlindungan hukum secara 

preventif dan represif. Menurut pandangan Philipus M. Hadjon mengartikan 

perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan 

ketentuan hukum dari kesewenangan.13 

 

13Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987),h.1.  
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Dari pandangan di atas dapat di pahami bahwa perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam 

melakukan suatu kewajiban. 

2. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

Terkait dengan perlindungan hukum secara preventif bagi pekerja 

migran, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.  Dengan perlindungan hukum 

secara preventif bagi pekerja migran Asia Tenggara yang bekerja di 

wilayah Asia Tenggara, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah 

dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hak asasi 

manusia.  

Salah satunya ialah pemerintah Indonesia sudah berusaha secara 

preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM migran, hal ini 

tertuang dalam beberapa Pasal berikut, yang mengatur mengenai 

Pendaftaran, Rekrut, dan Seleksi Calon Pekerja Migran. 
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Terkait regulasi pendaftaran, pasal 8 peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.14/Men/X/2010 Tentang 

Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar 

Negeri, menyebutkan: 

a. Perekrutan calon TKI didahului dengan memberikan informasi 

sekurang-kurangnya: 

b. lowongan, jenis, dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat 

jabatan; 

c. lokasi dan lingkungan kerja;  

d. tata cara perlindungan bagi TKI dan risiko yang mungkin dihadapi;  

e. waktu, tempat, dan syarat pendaftaran;  

f. tata cara dan prosedur perekrutan;  

g. persyaratan calon TKI;  

h. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, 

waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas 

lain yang diperoleh;  

i. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi, dan kondisi 

negara tujuan penempatan;  

j. kelengkapan dokumen penempatan TKI;  

k. biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya 

tersebut tidak 

l. ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme 

pembayarannya serta hak dan kewajiban calon TKI. 
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Terkait seleksi, pasal 14 peraturam Menteri Tenaga Kerjaan dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.14/Men/X/2010 Tentang 

Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri, menyebutkan Seleksi calon TKI, meliputi:  a. administrasi; b. minat, 

bakat, dan keterampilan calon TKI.  Pemerintah Indonesia untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran Hak asasi Manusia, memberikan perintah kepada calon 

Tenaga Kerja Indonesia, untuk wajib memperoleh pembekalan berupa Pendidikan 

dan Pelatihan sebelum berangkat ke negara tujuan, dengan tujuan untuk 

memperkecil terjadinya sengketa HAM di negara tujuan. 

Perhatian pemerintah mengenai HAM merupakan tindakan yang perlu dan 

wajib. Ketika umat manusia pertama kali mulai menderita, hakekat HAM lahir 

dan sejak itu diakui sebagai subjek hukum. Akan tetapi HAM baru mendapat 

perhatian penyelidikan ilmu pengetahuan, sejak HAM mulai berkembang dan 

mulai diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya, yang timbul dari kekuasaan 

yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang disebut negara (negara). Di negara 

modern, HAM diakui dan dilindungi oleh hukum yang baik. Dalam bukunya, 

Kuntjoro menulis, “Kekuasaan Negara itu seolah-olah oleh manusia pribadi 

(individu) lambat-laun dirasakan sebagai sebagai suatu lawanan, karena di mana 

kekuasaan Negara itu berkembang.  

Pada akhirnya timbullah persengketaan pokok antara dua kekuasaan itu 

secara prinsip, yaitu kekuasaan manusia yang berwujud dalam hak-hak dasar 

beserta kebebasan-kebebasan asasi yang selama itu dimilikinya dengan leluasa, 

dan kekuasaan yang melekat pada organisasi baru dalam bentuk masyarakat yang 

merupakan Negara tadi.” Oleh karena itu seharusnya para TKI juga memiliki hak 

asasi manusia yang sama sebagaimana yang lainnya, dan harus diperlakukan.14 

 

14http://pemahamantentanghakasasimanusia.blogspot.com. Diakses pada 28 Desember 

2012 
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Berdasarkan Pasal 1 huruf a Konvensi Persamaan Upah, 1951, No 100 

menyebukan: 

“Pengupahan meliputi upah atau gaji biasi, pokok atau minimum dan 

pendapatan-pendapatan tambahan apapun juga, yang harus dibayar secara 

secara langsung atau tidak maupun secara tunai atau dengan barang oleh 

pengusaha kepada buruh berhubung dengan pekerjaan buruh” 

Lebih lanjut lagi, upah dalam 1 huruf a konvensi persamaan Upah, 1951, 

No. 100, merupakan suatu keharusan bagi pengusaha dan wajib membayarkan 

upah secara langsung atau tidak langsung kepada buruh. Apa yang dilakukan oleh 

majikan tentunya bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.  

Maka Hak TKI tentunya mendapatkan perlindungan hukum di negara 

bertujuan, untuk melindungi masyarakat dan memenuhi hak-hak pekerjanya 

sebagai pertanggung jawaban negara. Hal ini menjadi esensial dalam bernegara 

dan di anggap sama di mata hukum atau biasa disebut dengan Equality before the 

law: (asas persamaan di hadapan hukum) setiap orang harus diperlakukan sama 

dihadapan hukum. 

Ini diatur dalam Pasal 10 Konvensi Internasional tentang Perlindungan 

Hak-Hak seluruh Pekerja Buruh Migran dari Anggota Keluarganya, menyebutkan: 

“tidak seorangpun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh 

dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, 

tidak manusiawi dan merendahkan martabat” 

Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam 
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artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan 

atau menimbulkan konflik norma.15 Kepastian hukum menunjuk kepada 

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif.16 

Untuk menyelesaikan suatu masalah bentuk perlindungan represif AICHR 

dapat diberikan fungsi investigatif. Perlindungan hukum represif juga dapat 

berupa sanksi akhir untuk menyelesaikan sengketa. Sanksi sebagaimana dimaksud 

adalah sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan 

suatu pelanggaran. Terkait perlindungan hukum secara represif, AICHR tidak 

dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran Hak asasi Manusia, karena 

AICHR tidak memiliki kewenangan dalam kerangka acuannya.   

Sanksi sering disebut sebagai hukuman penjara (hukuman pencabutan 

kebebasan) dan hukuman penghilangan nyawa. Mereka menawarkan berbagai 

bentuk dan jenis sanksi yang dapat digunakan masyarakat internasional jika 

terjadi perselisihan hukum internasional. Sanksi ini bisa saja menimbulkan 

dampak partisi, ganti rugi, dan pemulihan keadaan dalam kondisi yang bersamaan. 

Selain itu, ada sanksi yang sesuai untuk kekerasan seperti embargo, penghentian, 

dan komunikasi diplomatik pada tingkat yang berbahaya. 

Eksistensi sanksi dalam hukum internasional juga ditegaskan oleh Hans 

Kelsen dalam karyanya “Principles of International Law”. Menurutnya, hukum 

internasional adalah hukum yang sebenarnya (the true law) karena hukum ini 

 

15Ubaidillah abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (Civic Education)Demokrasi, Hak 

Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi, (Jakarta : ICCE Uin Syarif 

Hidayatullah2006), h. 27. 

16http://raimondfloralamandasa. blogspot.com/2008/05/penegakan-hukum-oleh-raimon-

flora.html,  diakses tanggal 4 Februari 2013. 
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memberikan sanksi, seperti penggunaan pembalasan (reprisal), perang dan 

penggunaan sanksi-sanksi ini sah sebagai tindakan pembalasan (counter-

measures) terhadap kesalahan menurut hukum (legal wrong).17 

Dari ketentuan tersebut di atas seharusnya seharusnya AICHR diberi 

mandat untuk atau kewenangan untuk investigatif dan memberikan sanksi pula 

terhadap negara yang terbukti melakukan pelanggaran HAM. Sanksi terhadap 

pelanggaran Hak Asasi Manusia, tentunya dengan memperhatikan berat ringannya 

pelanggaran Hak Asasi manusia. Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan 

dalam dua jenis, yaitu kasus pelanggaran HAM berat dan ringan. Kasus 

pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi pembunuhan massal (genosida), 

pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan, penyiksaan, 

kejahatan kemanusiaan, kejahatan lingkungan, perbudakan atau diskriminasi yang 

dilakukan secara sistematis. Sedangkan, kasus pelanggaran HAM yang biasa, 

meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang 

untuk mengekspresikan pendapatnya, menghilangkan nyawa orang lain 

Dapat disimpulkan dari uraian di atas terkait perlindungan pekerja migran 

asal Asia Tenggara yang bekerja di wilayah Asia Tenggara, bahwa AICHR 

sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 14 Piagam ASEAN, seharusnya 

dibentuk berdasarkan tujuannya yakni untuk pemajuan, perlindungan hak-hak 

asasi dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk badan hak asasi 

manusia ASEAN. Kita dapat melihat dalam kerangka kerja 5 tahunan AICHR, 

sebagai berikut: 

 

17Sefriani, Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional dalam 

Perspektif Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011).h. 

12   
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Kerangka acuan AICHR, dalam angka 8.1, menyebutkan: AICHR wajib 

menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja program dan kegiatan dengan 

anggaran indikatif untuk siklus dari lima tahun yang akan disetujui oleh Rapat 

Menteri Luar Negeri ASEAN, atas rekomendasi dari Komite Wakil Tetap untuk 

ASEAN. Berikut adalah sebagian rencana AICHR dalam lima tahunan terakhir  

1. Dialog dan berkonsultasi mengenai promosi dan perlindungan hak asasi 

manusia,   

2. Memperkuat dukungan Sekretariat ASEAN untuk AICHR   

3. Pertukaran kunjungan (s) dengan badan-badan regional hak asasi 

manusia internasional dan lainnya   

4. Mengembangkan informasi dasar umum tentang AICHR termasuk 

terjemahan dalam setiap bahasa nasional  

5. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan AICHR 

karena dapat disetujui, termasuk publikasi dalam bahasa Inggris dan 

bahasa Nasional 

6. Studi banding ke mekanisme HAM regional lainnya  

7. Melakukan studi tematik tentang isu-isu yang berkaitan dengan hak 

asasi manusia, setidaknya satu masalah per tahun. 

Kehadiran hukum internasional. Hukum internasional merupakan 

keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang 

melintas batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek 

hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. 

Namun demikian, masih banyak pihak termasuk ahli hukum yang 

mempertanyakan eksistensi hukum internasional saat ini. 
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Menurut analisis John Austin, hukum internasional dijelaskan oleh hukum 

secara umum. Menurut teori Austin ini, hukum dalam arti paling murni berasal 

dari deklarasi formal yang dibuat oleh otoritas yang benar-benar dapat 

dipertahankan; namun karena kewenangan tersebut di kalangan pemilih sedikit 

atau bahkan tidak ada sama sekali, maka kaidah-kaidah yang dimaksud tidak 

dapat dimasukkan dalam definisi hukum; sebaliknya, ia hanya bisa menjadi 

kaidah-kaidah yang memiliki validitas moral dan etika. 

Penerapan teori umum ini terhadap Hukum Internasional, karena tidak ada 

yang dapat dinamakan otoritas yang memiliki kekuatan legislatif atau otoritas 

secara tegas berkuasa atas masyarakat negara-negara dan karena hingga saat ini, 

kaidah-kaidah Hukum Internasional hampir secara eksklusif bersifat kebiasaan. 

Oleh karena itu, John Austin menyimpulkan bahwa Hukum Internasional bukan 

hukum yang sebenarnya, melainkan hanya “moralitas internasional positif” 

(positive international morality) yang dapat disamakan dengan kaidah-kaidah 

yang mengikat suatu kelompok atau masyarakat. Lebih lanjut, Austin 

menggambarkan hukum internasional terdiri dari “opini-opini atau sentimen-

sentimen yang berlangsung di antara bangsa-bangsa pada umumnya”. 

Berdasarkan perbandingan dengan undang-undang nasional di masing-

masing negara, terdapat beberapa pakar hukum internasional dan sebagian besar 

masyarakat umum yang sangat ingin melihat hal tersebut muncul. Jika 

dibandingkan, prinsip dasar kedua sistem hukum tersebut sangatlah berbeda. 

Sistem Hukum Internasional tidak mengenal adanya kekuasaan tertinggi yang 

dapat memaksakan keputusan-keputusannya kepada negara-negara, tidak ada 

badan legislatif internasional yang membuat ketentuan-ketentuan hukum yang 

mengikat langsung anggota negara-negara di samping tidak adanya angkatan 

bersenjata untuk menerapkan sanksi-sanksi kepada negara- negara pelanggar 

hukum. semata-mata. 



  59 

 

 

 

Namun, disamping itu semua, sesungguhnya eksistensi Hukum 

Internasional tidak perlu diragukan lagi. Negara-negara tetap percaya bahwa 

Hukum Internasional itu ada. Negara-negara menghormati dan mematuhi hukum 

internasional, karena kepatuhan tersebut diperlukan untuk mengatur hubungannya 

antara satu dengan yang lain dan untuk melindungi kepentingan sendiri. 

Ada beberapa bukti nyata eksistensi Hukum Internasional sebagai hukum 

yang ada/ sebenarnya yaitu semakin berkembang pesatnya Hukum Internasional 

di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), misalnya terdapat: 

1. The Universal Declaration of Human Right;  

2. International Convenant on Economics;  

3. Social and Cultural Rights (ICESCR);  

4. The International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR);   

5. Convention of Elimination and Descrimination Against Women 

(CEDAW) 

Kesemuanya adalah produk Hukum Internasional yang mana mewajibkan 

semua negara mematuhinya, bahkan konvensi tersebut memerintahkan negara-

negara untuk mengadopsi isi konvensi dan mengaturnya dalam hukum nasional 

masing-masing negara. 

Berikutnya pada tahun 1994, Draft Statute for an International Criminal 

Court, yang menjadi cikal bakal Statuta Roma, yang juga merupakan hasil kerja 

International Law Commission, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

tindak kejahatan internasional dan akan berada dalam yurisdiksi pengadilan 

pidana internasional adalah kejahatan Genosida, Kejahatan agresi, pelanggaran 
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serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku saat pertikaian bersenjata, 

kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan 

perjanjian yang merupakan tindak kejahatan yang sangat serius yang bersifat 

internasional. 

Mahkamah Pidana Internasional dibentuk sebagai respons terhadap 

meningkatnya jumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh 

masyarakat umum yang termasuk dalam kategori “berat”, serta fakta bahwa upaya 

organisasi nasional untuk mengatasi masalah ini terbukti tidak efektif. Oleh 

karena itu, diputuskan untuk membentuk sebuah organisasi permanen yang 

bertujuan untuk menargetkan orang-orang yang melakukan kejahatan dengan 

tingkat keseriusan terbesar dan mendapatkan perhatian internasional. 

Beberapa hal lain, seperti eksistensi hukum internasional adalah ketika 

terjadi perundingan internasional, negara dalam hubungannya dengan cara negara 

lain tetap tunduk pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum perjanjian 

internasional (the law of trieties), demikian pula jika berhasil disepakati, maka 

mereka pun tunduk dan menaati isi perjanjian sebagai kaidah hukum 

internasional. 

Keberadaan sanksi dalam hukum internasional juga ditegaskan oleh Hans 

Kelsen dalam karyanya “Principles of International Law”. Menurutnya 

internasional adalah hukum yang sebenarnya (the true law) karena hukum ini 

memberikan sanksi, seperti pembalasan (reprisal) dan pengguna sanksi-sanksi ini 

sah sebagai tindakan pembalasan (counter measures) terhadap kesalahan menurut 

hukum (legal wrong).18 

 

18Sefriani, “Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional dalam 

Perspektif Filsafat Hukum”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 

2011).h. 12  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pandangan Islam mengenai perlindungan dan pemenuhan upah bagi 

pencari suaka atau lebih tepatnya ialah buruh migran, hukum Islam telah lama 

menggaungkan perihal mengenai hak-hak para pekerja. Hal ini sudah pernah 

disampaikan oleh Rasulullah Saw di dalam piagam madina, bahwa kesetaraan hak 

dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tanpa melihat ras kulit maupun 

suku dalam sebuah bangsa. Ini menjadi pondasi umat Islam yang telah mengakar 

kuat, yang dilarang keras, pemberian hukum kepada orang sangat membutuhkan 

merupakan perilaku mulia dalam bernegara maupun bagi umat muslim 

sebagaimana diperintahkan dalam al-Quran dan hadist Rasulullah. 

2. Perlindungan hukum terhadap bagi buruh migran dalam hukum 

internasional sebagaimana telah diatur dalam pasal 14 Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia menyatakan bahwa: setiap orang berhak mencari dan menikmati 

suaka untuk memperoleh perlindungan dari negara pemberi suaka dan untuk 

menghindari penyiksaan/penindasan, dan hak ini tidak dapat diperoleh apabila 

keadaan itu lahir atas dasar tindak pidana/kejahatan non-politik atau lantaran 

perbuatan yang melanggar tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB. terkait 

penanggungjawab atau penanggung gugat hukum jika terjadi pelanggaran HAM 

terhadap buruh migran Indonesia. Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab 

Berdasarkan Unsur Kesalahan (fault liability atau liability based on fault). Dalam 

hal kasus Buruh Migran yang tidak di gaji atau gaji tertunda, dalam hal selama 

dapat dibuktikan adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian 
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yang diderita, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, maka 

pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan. 

B. Implikasi 

1. Islam sebagai agama yang senantiasa mengajarkan nilai-nilai 

ketauhidan, yang bukan hanya mengarjakan aspek spiritual saja, namun lebih 

aspek social. Islam lebih mengutamakan hubungan habil min nas atau hubungan 

sesama manusia, bahwa apa yang telah terjadi, baik segala bentuk penindasan, 

diskriminasi, dan perbudakan, hal ini sangat dilarang atau sangat bertentangan 

oleh ajaran Islam. Sesuai perkembangan zaman, banyak ulama fikih atau mazhab 

fikih telah mengembangkan syariat-syariat Islam. Lebih terkhusus dengan 

perlindungan dan pengupahan layak bagi buruh migran, sesuai konteks telah 

terjadi.  

2. Dalam konsep bernegara ialah menjunjung tinggi nilai dasar Hak Asasi 

Manusia sebagaimana telah disepakati dalam piagam Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia. Negara sebagai representasi dalam mewujudkan hak dasar 

manusia, salah satunya menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill), dan 

melindungi (to protect), ini bentuk kewajiban dalam bernegara. Hal ini menjadi 

dasar untuk melindungi bagi pekerja buruh migran, perlu diketahui maraknya 

warga negara menjadi TKA/TKI di negara lain. Seluruh pihak yang terkait dalam 

pemberangkatan buruh migran ke negara tujuan harus senantiasa bertindak hati-

hati dan penuh tanggung jawab, memperhatikan nasib pekerja di negara tujuan 

dan serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. 
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