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ABSTRAK 

 
Nama  :   Nismayanti 
Nim  :   30800119095 
Judul :   Analisis Koalisi dan Advokasi Amnesty International dan    

    Migrant CARE atas Kejahatan Perdagangan Manusia di   
    Indonesia 

 
 Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan dari advokasi Amnesty 
International maupun Migrant CARE terhadap isu Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (TPPO) di Indonesia melalui informasi politik, simbol politik, pengaruh 
politik, maupun akuntabilitas politik. 
 Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan konsep 
Transnational Advocacy Networks (TAN) dengan menggunakan pola kebijakan 
Boomerang Pattern. Dalam hal ini melihat bagaimana upaya Amnesty 
International dan Migrant CARE selaku NGO lokal dalam memberikan informasi 
advokasi dan membela korban-korban pelanggaran HAM terhadap isu 
perdagangan manusia di Indonesia. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan 
yang dimana penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan. 
Adapun data yang digunakan adalah data primer bersumber dari hasil wawancara 
yang telah dilakukan terhadap dua informan dan data sekunder sebagai data 
pendukung yang bersumber dari dokumen-dokumen terdahulu yang berkaitan 
dengan penelitian yang sedang dilakukan. 
 Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia terus mengalami peningkatan 
dikarenakan hukum maupun peraturan yang telah dibuat dinilai kurang efektif 
dalam menekan angkat perdagangan orang. Banyaknya kasus perdagangan 
manusia di Indonesia membuat pemerintah kewalahan untuk menanganinya. Hal 
ini mengakibatkan para pelaku tidak mendapatkan sanksi yang sepadan karena 
banyaknya kasus yang diselesaikan tidak secara hukum melainkan secara 
kekeluargaan. Dalam hal ini, Amnesty International selaku NGO yang berfokus 
pada pelanggaran HAM, tidak secara khusus menangani masalah TPPO, 
begitupun dengan Migrant CARE yang menangani perdagangan manusia di 
Indonesia dengan memfasilitasi dan memberdayakan para korban perdagangan 
manusia.  
 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Indonesia sebaiknya lebih 
memperketat hukum maupun peraturan terkaiat TPPO di Indonesia. 2) 
Masyarakat sebaiknya lebih bijak lagi dalam hal mengolah informasi agar tidak 
mudah dikelabui dan menjadi korban TPPO. 3) Penelitian selanjutnya diharapkan 
mampu mengangkat kembali topik terkait TPPO di Indonesia.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Persoalan perdagangan manusia telah menjadi bagian dari wujud kejahatan 

transnasional. Dikatakan transnasional karena pola dan persebaran aksi 

kejahatannya telah berlangsung melewati tapal batas wilayah. Sehingga baik 

pelaku, korban, dan juga penyelenggara pengawasan tidak bisa sepenuhnya dilihat 

oleh satu negara semata. Di samping itu, praktik kejahatan ini dianggap serius 

karena melanggar hak asasi manusia (HAM).  

Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia dengan 

posisi strategis, dengan sekitar 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan, dan memiliki 

daratan yang kaya akan sumber daya mineral dan rempah-rempah. Ini membuat 

Indonesia pada masa lalu menjadi wilayah jajahan, baik dari segi moral maupun 

materi, dan dampaknya juga mencakup masalah Trafficking. Sejarah Trafficking 

di Indonesia, terutama korban perempuan dan anak-anak, telah ada sejak lama. Ini 

bukanlah masalah baru di Indonesia, karena sejarah mencatat bahwa isu ini sudah 

menjadi perhatian utama sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia.1 

Perdagangan manusia yang marak terjadi di Indonesia memunculkan 

keprihatinan. Berbagai kasus perdagangan manusia, terungkap melalui media dan 

penelitian, menunjukkan urgensi untuk memberikan perhatian serius terhadap 

kasus yang terjadi pada perempuan dan anak-anak. Perdagangan perempuan dan 
                                                

1Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 
Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum 
Indonesia. No. 3. (2019): h. 353. 
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anak di Indonesia melibatkan prostitusi, pornografi, pengemasan, dan pekerjaan 

diri yang perlu dijaga.2 

Banyaknya terjadi perdagangan manusia salah satunya disebabkan oleh 

terjadinya kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada penjelasan atau tidak 

Perdagangan sebagai pembantu rumah tangga. Ini merupakan pelanggaran serius 

terhadap hak asasi manusia, baik secara terang-terangan maupun secara 

tersembunyi. Hal ini juga selaras dengan dalam Q.S. Al-Isra’/17:70 yang 

memberikan penekanan terkait hak dan martabat pada setiap individu. Q.S. Al-

Isra’/17:70 yang berbunyi:  

مْناَ بنَيِ ۞ نَ الطَّي بِٰتِ ٓ  وَلقَدَْ كَرَّ ْٓ اٰدمََ وَحَمَلْنٰهُمْ فىِ الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ م ِ

لْنٰهُمْ عَلٰى كَثيِْ  نْ خَلقَْناَ تفَْضِيْلاوَفَضَّ مَّ رٍ م ِ  

Terjemahnya: 

“Sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami 
angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada 
mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di 
atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang 
sempurna”.3 
 

Menurut penafsiran dalam Al-Misbah Jilid 7, setelah menggambarkan 

berbagai anugerah-Nya kepada manusia di darat dan di laut, baik kepada mereka 

yang taat maupun yang durhaka, ayat ini menjelaskan alasan di balik anugerah 

tersebut. Ini karena manusia memiliki kedudukan unik yang dihormati oleh Allah, 

                                                
2Cahya Wulandari, dan Sonny Sapto Ajie Wicaksono, “Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan 
Penanganannya di Kota Semarang”, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 2, No. 1. (2014): h. 16. 

3Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, Situs Resmi Kemenag. 
https://quran.kemenag.go.id (15 Mei 2023) 

https://quran.kemenag.go.id/
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baik ketika mereka beragama atau tidak. Dalam ayat ini, dengan bersumpah dan 

mengukuhkan pernyataan-Nya dengan kata “qad”, Allah menyatakan bahwa Dia 

telah menghormati keturunan Adam dengan memberi mereka tubuh yang 

sempurna, kemampuan berbicara dan berpikir, serta pengetahuan. Allah juga 

memberi mereka kebebasan untuk membuat pilihan. Allah mengizinkan mereka 

menjelajahi daratan dan lautan dengan berbagai alat transportasi yang telah Dia 

ciptakan atau yang telah Dia ilhamkan kepada mereka. Tujuannya adalah agar 

mereka dapat menjelajahi bumi dan ruang angkasa yang semuanya diciptakan 

oleh Allah untuk mereka. Allah juga memberi mereka rezeki yang baik, sesuai 

dengan kebutuhan mereka, yang lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik 

dan perkembangan jiwa mereka. Allah telah meninggikan kedudukan mereka di 

atas banyak makhluk lain yang telah Dia ciptakan, memberikan mereka kelebihan 

yang sempurna.4 

Namun, kenyataannya masih terdapat beberapa masalah terkait hak-hak 

yang seharusnya dimiliki oleh korban atas kejahatan perdagangan manusia. 

Menurut siaran KPPA Nomor: B-256/SETMEN/HM.02.04/07/2021, terjadi 

peningkatan signifikan dalam perdagangan manusia di Indonesia selama masa 

pandemi. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak, sejak tahun 2020, kasus 

perdagangan manusia meningkat sebanyak 62,5%, baik di dalam negeri maupun 

di luar negeri. Korban perdagangan manusia dieksploitasi di luar negeri.5 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Perdagangan Manusia dari 
                                                

4 Mtsmu2bakid, “Al-Qur’an dan HAM”, https://mtsmu2bakid.sch.id/al-quran-dan-ham/   
(Diakses 18 Mei 2023).  

5Wincent Anggada, “Peran Komisi Antar Pemerintah ASEAN Tentang Hak Asasi 
Manusia (AICHR) Tentang Perdagangan Manusia di Indonesia”, Jurnal Internasional Ilmu Sosial, 
dan Seni, Vol. 10, No. 1 (2020): h. 3-4.   

https://mtsmu2bakid.sch.id/al-quran-dan-ham/
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tahun 2015 hingga 2019, tercatat sebanyak 2.648 individu menjadi korban 

perdagangan manusia di Indonesia, dengan mayoritas sebanyak 2.319 orang 

adalah perempuan, sementara 329 orang adalah laki-laki. Data ini secara jelas 

menunjukkan bahwa sebagian besar korban tindak kejahatan ini adalah 

perempuan. Menurut laporan yang disampaikan oleh KPAI mengenai 

perdagangan anak, dari bulan Januari hingga April 2021, telah ada 35 laporan 

kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan total 234 anak 

sebagai korban yang ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 persennya merupakan kasus prostitusi anak.6 

Dari data laporan UNICEF, sekitar 100.000 anak dan perempuan menjadi 

korban perdagangan manusia di Indonesia. Dalam jumlah tersebut, 30% di 

antaranya adalah anak-anak yang masih berusia di bawah delapan belas tahun dan 

dipaksa menjadi pekerja prostitusi.7 Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh 

International Organization for Migration (IOM) di Indonesia, terdapat 

peningkatan jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2020. 

Peningkatan ini mencakup perdagangan manusia baik dalam skala antarnegara 

maupun di dalam wilayah Indonesia sendiri. Mayoritas korban yang dilaporkan 

oleh IOM adalah perempuan yang dieksploitasi dalam konteks perbudakan 

seksual. Selain itu, Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) juga mencatat 

bahwa jumlah korban perdagangan manusia mengalami peningkatan sejak 

                                                
6Iskandar dan Nursiti, “Peran Organisasi Internasional dan Regional Dalam Penyelesaian 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia”, Jurnal HAM, Vol. 12, No. 3, 
(2021): h. 387.  

7Mohammad Fadil’ “Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan 
Perempuan Serta Implementasi di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, No. 5 
(2013): h. 2. 
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pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, terdapat laporan 213 kasus, sementara pada 

tahun 2020, jumlah kasus perdagangan manusia meningkat menjadi 400 kasus.8 

Laporan tahunan mengenai perdagangan manusia di Indonesia untuk tahun 

2020 yang telah dipublikasikan di situs resmi Kedutaan Besar dan Konsulat 

Amerika Serikat di Indonesia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia belum 

sepenuhnya mencapai standar minimum dalam upaya pemberantasan perdagangan 

manusia. Saat ini, pemerintah Indonesia baru mengambil langkah-langkah untuk 

memberikan perlindungan kepada korban melalui Kementerian Sosial, sementara 

upaya penegakan hukum terhadap pelaku masih sangat terbatas. Data yang 

diungkap dalam laporan Mahkamah Agung juga mencerminkan penurunan kasus 

yang ditangani secara hukum, seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8Vira Dwi Utami, dkk., “Peran International Organization for Migration (IOM) dalam 

Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia”, Journal of USU International Law, Vol. 8, No. 2 
(2020): h. 6.  

9Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 
2020” https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-
perdagangan-orang-2020/   (Diakses 23 Mei 2023) 

https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/
https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/
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Tabel 1: Data Penyelesaian Perkara TPPO 

Tahun Penuntutan Putusan 

2017 407 331 

2018 316 279 

2019 226 204 

 

Sumber: (Tabel diolah penulis dari Website resmi Kedutaan Besar dan Konsulat 

AS di Indonesia) 

Data dalam tabel tersebut menggambarkan tren penurunan jumlah perkara 

tindak pidana perdagangan orang yang diungkapkan melalui sistem peradilan 

pidana dari tahun ke tahun, sementara jumlah kasus terus meningkat. Pada tahun 

2017, terdapat 407 perkara yang diajukan, namun hanya 81,3% dari kasus tersebut 

yang akhirnya diputuskan. Pada tahun 2018, jumlah perkara yang diajukan turun 

sebesar 22% menjadi 316 perkara, dan turun lagi sebesar 19% menjadi 226 

perkara pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap 

kasus tindak pidana di Indonesia belum berlangsung secara intensif.10 

Terjadinya perdagangan manusia disebabkan oleh berbagai faktor, 

termasuk ketidaktahuan masyarakat mengenai perdagangan manusia. Banyak dari 

                                                
10Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 

2020” https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-
perdagangan-orang-2020/   (Diakses 23 Mei 2023) 

https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/
https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/
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korban berasal dari latar belakang keluarga miskin, baik di pedesaan maupun 

perkotaan, yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan dan pengetahuan. 

Mereka dihadapkan pada berbagai masalah serius, seperti kendala ekonomi, 

politik, dan sosial, seperti hilangnya sumber pendapatan, penyakit serius, 

kematian orang tua, putus sekolah, pengalaman kekerasan fisik, psikologis, dan 

seksual. Korban juga melibatkan berbagai kelompok, termasuk pencari 

kerja/buruh migran, perempuan dan anak-anak yang tinggal di jalanan, individu 

yang menjadi korban penculikan, janda yang bercerai karena pernikahan dini, 

serta orang-orang yang merasa tertekan oleh tekanan dari keluarga dan lingkungan 

mereka untuk bekerja. Beberapa pekerja seks juga tergoda untuk bekerja di luar 

negeri karena mereka menganggap ini sebagai peluang untuk mendapatkan 

penghasilan yang lebih besar.11 

Dalam pandangan agama dan kepercayaan, setiap manusia di anggap sama 

di mata Allah SWT. Larangan terhadap perdagangan manusia didasarkan pada 

prinsip kesetaraan dan martabat manusia. Pada dasarnya, perdagangan manusia 

adalah praktik kejam dimana manusia diperdagangkan sebagai komoditas atau 

barang dagangan. Hal ini melibatkan eksploitasi manusia, seperti perdagangan 

untuk tujuan prostitusi, kerja paksa, pengambilan organ, pekerjaan buruh yang 

memanfaatkan, atau bahkan perdagangan anak. Hal ini juga selaras dengan 

penjelasan dalam Q.S. Al-Hujurat/49:13 yakni persamaan hak antar manusia, baik 

laki-laki dan perempuan, maupun antar bangsa, suku, dan keturunan yang 

                                                
11Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan, “Pemahaman Mengenai Perlindung Korban 

Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat”, Jurnal 
Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, Vol. 6, No. 3 (2017): h. 245.   
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memberikan penekanan terkait hak dan martabat pada setiap individu. Q.S. Al-

Hujurat/49:13 yang berbunyi: 

نْ  خَلَقْنٰكُمْ  انَِّا النَّاسُ  ايَُّهَآ  يٰ  انُْثٰى ذكََرٍ  م ِ قبَاَۤىِٕلَ لِتعَاَرَفوُْا وَجَ  وَّ عَلْنٰكُمْ شُعوُْباً وَّ

١٣خَبيِْر   عَلِيْم   اٰللَّ  انَِّ ٓ   اتَْقٰىكُمْ  اٰللِّ  عِنْدَ  اكَْرَمَكُمْ  انَِّ  ٓ    

Terjemahan: 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami menjadikan 
kamu berbagai bangsa dan suku supaya kamu saling mengenal satu 
sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 
di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.12 

 

 Dalam Tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab, Surah Al-

Hujurat ayat ke-13 dari Al-Qur'an mengajarkan kepada kita tentang kesetaraan 

hak antara laki-laki dan perempuan, baik dalam aspek spiritual (ibadah) maupun 

dalam konteks aktivitas sosial (karier profesional). Allah swt. tidak membedakan 

antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam mencapai kemuliaan di sisi-

Nya. Kemuliaan ini tidak terkait dengan perbedaan jenis kelamin, 

kewarganegaraan, warna kulit, dan sebagainya. Meskipun Al-Qur'an tidak secara 

khusus membahas perdagangan manusia, surah ini mengandung prinsip-prinsip 

yang relevan dengan isu tersebut dan memberikan panduan bagi umat Islam 

dalam menghadapinya. Surah Al-Hujurat menekankan pentingnya persaudaraan, 

persatuan, dan saling menghormati di antara seluruh manusia. Ayat tersebut 
                                                

12Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, Situs Resmi Kemenag. 
https://quran.kemenag.go.id (5 Juni 2023) 

https://quran.kemenag.go.id/
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menekankan bahwa semua manusia adalah sama, sehingga perdagangan manusia 

yang melibatkan eksploitasi, pemaksaan, atau penyalahgunaan bertentangan 

dengan nilai-nilai Islam yang menekankan persamaan dan kemanusiaan.13 

Perdagangan manusia harus segera diberantas karena melanggar Hak 

Asasi Manusia. Masalah ini menjadi serius karena kurangnya intervensi dan 

regulasi di negara-negara terkait. Kurangnya pengaturan hukum membuat sulitnya 

penegakan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga pelaku 

perdagangan manusia jarang diadili. Banyak korban juga tidak mendapatkan hak-

hak mereka yang dijamin oleh peraturan hukum.14 Praktik perlawanan atas 

kejahatan ini telah menjadi perhatian mendasar dalam pergaulan internasional 

yang tidak hanya melibatkan hubungan antar-negara, melainkan juga ditopang 

oleh institusi internasional dan advokasi masyarakat sipil. Norma pemberantasan 

perdagangan manusia dituangkan dalam aturan Protokol Palermo.  

Protokol Palermo merupakan sebuah perjanjian hukum yang mengikat 

yang mewajibkan semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya untuk 

mencegah, menindak, dan menghukum pelaku perdagangan manusia, terutama 

perempuan dan anak-anak. Tujuan dari Protokol Palermo adalah untuk 

memperkuat dan meningkatkan kerja sama internasional dalam upaya mencegah 

dan mengatasi perdagangan manusia. Selain itu, Protokol ini juga bertujuan untuk 

                                                
13Muhammad Subki, dkk., “Penafsiran QS. Al-Hujurat ayat 13 tentang Kesetaraan 

Gender dalam Al-Qur’an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthib: (Studi Komparatif Atas 
Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an)”, Al-Furqan Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IV, 
(2021): h. 17-18. 

14Respati Triana Putri, dkk., “Problematika Human Trafficking Sebagai Kejahatan 
Transnasional Dalam Perspektif Keimigrasian dan Hukum Internasional”, Journal of Law and 
Border Protection, Vol. 4, No. 1 (2022): h. 81-82.  
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meningkatkan perlindungan bagi korban dan memberikan bantuan kepada 

mereka.15 

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang berhasil meratifikasi 

Protokol Palermo. Hal ini dapat dipahami bahwa pemerintah memiliki konsentrasi 

penuh untuk menghapus aksi kejahatan tersebut, bukan hanya melanggar nilai dari 

HAM, melainkan juga prinsip kehidupan warga-negara yang selama ini tertuang 

dalam falsafah negara dan amanat undang-undang. Ratifikasi perjanjian tersebut 

dituangkan ke dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang sebagai bentuk penerimaan mereka terhadap protokol 

tersebut.16 

Namun, sejak terbitnya undang-undang tersebut, tidak jarang praktik 

kejahatan perdagangan manusia tersebut meningkat. Alih-alih pegangan hukum 

tersedia, dalam kenyataan di lapangan korban-korban masih kerap menghadapi 

kebuntuan atas upaya menuntut keadilan atas kejahatan pelaku yang berlangsung 

secara sistemik. Suara-suara perlawanan atas penghapusan perdagangan manusia 

bukan hanya muncul dari mereka yang menjadi korban, melainkan juga 

keberadaan aliansi dan koalisi sipil yang berjejaring dari tingkat lokal dan global. 

Fenomena ini sebenarnya dicatat oleh kalangan HI sebagai fenomena 

transnasionalisme atau Jejaring Advokasi Transnasional (Transnational Advocacy 

Network). Hal itu bisa diamati upaya dilakukan oleh Amnesty International dan 

Migrant CARE. Kedua organisasi sipil ini tergolong aktif mengadvokasikan isu 
                                                

15Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, dkk “Implementasi Protokol Palermo Dalam 
Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human 
Trafficking”, Denpasar Bali: Fak. Ilmu Sosial dan Politik, 2017): h. 2.  

16Gema Ramadhan Bastari, “Budaya Patriarki dan Lokalisasi Norma Pemberantasan 
Perdagangan manusia di Indonesia”, Jurnal Politik Internasional. No. 1. (2018): h. 53.  
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tersebut, khususnya pada soal perdagangan manusia. Meskipun keterlibatan 

mereka mungkin berbeda-beda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu 

melindungi hak asasi manusia, memerangi perdagangan manusia, dan 

memberikan perlindungan bagi para korban.17 

Amnesty International adalah organisasi hak asasi manusia yang 

beroperasi di tingkat global. Mereka berupaya meningkatkan kesadaran tentang 

perdagangan manusia, melakukan advokasi terhadap pemerintah dan lembaga 

internasional untuk menghentikan praktik ini, serta memberikan bantuan dan 

perlindungan bagi korban. Amnesty International juga melakukan investigasi dan 

dokumentasi terkait kasus perdagangan manusia untuk membangun tekanan 

terhadap negara-negara yang gagal melindungi hak asasi manusia.18  

Migrant CARE adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu 

migran dan buruh migran. Mereka berkomitmen dalam memberikan perlindungan 

dan mendukung migran, termasuk korban perdagangan manusia. Migrant CARE 

melakukan berbagai kegiatan, termasuk pemantauan terhadap perusahaan 

perekrut, advokasi kebijakan, memberikan bantuan hukum, dan memberikan 

dukungan psikososial bagi para korban. Organisasi ini juga terlibat dalam 

kampanye kesadaran dan advokasi untuk menghentikan perdagangan manusia.19 

                                                
17Nur Irvan Afandi, “Upaya Amnesti Internasional Dalam Penyelesaian Pelanggaran 

HAM Terhadap Imigran Haiti Beserta Keturunannya di Republik Dominika”, Skripsi (Malang: 
Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2019): h. 124. 

18Laka Dzimar, “Upaya Amnesti Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran 
HAM di Tibet”, Skripsi (Malang: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 
Malang, 2019): h. 96.  

19Yovi Arista, “Peran Migrant Care Dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran 
Indonesia Tahun 2014-2016”, Journal of Politic and Government Studies, Vol. 6, No. 3 (2017): h. 
3.  
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B. Rumusan Masalah 

Untuk menjawab isu dan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut, yaitu 

“Bagaimana informasi politik, simbol politik, pengaruh politik dan 

akuntabilitas politik dalam mengadvokasi isu yang dilakukan oleh amnesty 

International dengan Migrant CARE terhadap kasus perdagangan manusia di 

Indonesia?” 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Pemilihan fokus penelitian dan deskripsi fokus ini bertujuan untuk 

mengatasi keterbatasan dalam penelitian, sehingga penelitian tidak menjadi terlalu 

luas dan data yang diperoleh tidak menjadi terlalu banyak. Dengan demikian, 

memudahkan untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan yang valid. 

Seperti yang kita ketahui, dalam penelitian terdapat variabel dependen dan 

variabel independen. Kedua jenis variabel ini memiliki hubungan sebab-akibat 

yang dapat menjadi fokus dalam penelitian. Variabel dependen, yang dalam hal 

ini adalah kejahatan perdagangan manusia di Indonesia, merupakan hasil atau 

akibat dari variabel independen, yaitu analisis antara Amnesty International dan 

Migrant CARE. 

D. Tujuan dan Kegunaan  

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka dapat diketahui apa saja tujuan 

dan manfaat dari penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan 

proses koalisi Amnesty International dan Migrant CARE sebagai 

resistensi dan advokasi atas praktik kejahatan perdagangan manusia di 

Indonesia.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kegunaan secara Teoritis 

1) Sebagai wadah untuk meningkatkan khazanah keilmuan 

terkait peran dan proses koalisi advokasi Amnesty 

International dengan Migrant CARE terhadap perdagangan 

manusia di Indonesia. 

2) Sebagai implementasi teori dan konsep dalam studi 

Hubungan Internasional 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sebagai masukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya 

yang tertarik meneliti topik yang serupa. 

2) Menjadi sumber referensi bagi pemerintah dalam 

menentukan kebijakan terkait dengan penelitian.  
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E. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini penulis ingin mengeksplorasi tulisan-tulisan mengenai 

perdagangan manusia. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang 

perdagangan manusia dimana dipetakan dalam tiga kelompok. Kelompok pertama 

membahas mengenai Perdagangan Manusia sebagai Isu Keamanan Non-

Tradisional, kelompok kedua membahas mengenai Norma 

Penghapusan/Pemberantasan Perdagangan Manusia, dan kelompok ketiga 

membahas mengenai Peran Kelompok Sipil dalam Pengarusutamaan Norma.  

Perdagangan Manusia sebagai Isu Keamanan Non-Tradisional 

Perdagangan manusia merupakan salah satu isu yang mengancam 

keamanan non-tradisional Indonesia. Bukti mengenai hal ini bisa ditemukan 

dalam tulisan yang berjudul "Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Masalah 

Keamanan Manusia di Indonesia 2005-2009" karya Made Bayu Permana 

Adhinata. Trafficking ini terjadi akibat ketidakpenuhan terhadap hak-hak dasar 

yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Isu perdagangan 

manusia yang terutama melibatkan perempuan dan anak-anak di Indonesia 

menjadi sorotan utama karena mereka adalah kelompok yang rentan secara sosial, 

ekonomi, dan pendidikan, dan seringkali menjadi korban dalam perdagangan ini. 

Aktivis dan LSM berperan penting dalam menekankan isu ini sebagai bagian dari 

agenda keamanan nasional. Tekanan ini mendorong pemerintah untuk 

mengeluarkan UU-PTPPO No. 21 tahun 2007 sebagai upaya untuk menangani 

masalah perdagangan manusia. 
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Perdagangan manusia merupakan isu keamanan non-tradisional yang 

sangat penting dan kompleks. Tradisionalnya, keamanan internasional berkaitan 

dengan ancaman militer antara negara-negara. Namun, dalam era globalisasi saat 

ini, keamanan internasional juga mencakup aspek keamanan manusia, dimana 

perdagangan manusia menjadi perhatian utama.20 

Perdagangan manusia melibatkan penjualan dan eksploitasi manusia untuk 

mendapatkan keuntungan. Hal ini mencakup perdagangan manusia dewasa dan 

anak-anak, baik untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau 

eksploitasi lainnya. Kejahatan ini melibatkan jaringan terorganisir atau individu 

yang memanfaatkan orang-orang yang rentan, termasuk mereka yang menghadapi 

kemiskinan, ketidaksetaraan, konflik, atau ketidakstabilan sosial.21 

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang 

serius. Ini melibatkan kekerasan, penindasan, pemaksaan, dan penipuan terhadap 

korban yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Selain itu, 

perdagangan manusia juga dapat menyebabkan masalah sosial, ekonomi, dan 

politik yang luas, serta menciptakan ketidakstabilan di tingkat nasional dan 

internasional. Untuk mengatasi masalah ini, kerjasama internasional dan upaya 

kolaboratif antara negara-negara menjadi sangat penting. Organisasi internasional, 

pemerintah, LSM, dan aktor-aktor lainnya terlibat dalam melawan perdagangan 

                                                
20Made Bayu Permana Adhinata, “Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Human 

Trafficking Security Issues di Indonesia 2005-2009”, Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan 
Internasional (DIKHSI), Vol. 1, No. 1 (2012): h. 2.  

21Brian Septiadi Daud, dkk, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan 
Manusia (Human Trafficking) di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 
3 (2019): h. 353. 
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manusia melalui upaya pencegahan, perlindungan korban, penuntutan pelaku, dan 

peningkatan kesadaran publik.22 

Perdagangan manusia sebagai isu keamanan non-tradisional menunjukkan 

perlunya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi 

masalah ini. Hal ini melibatkan langkah-langkah di tingkat nasional, regional, dan 

global untuk memerangi perdagangan manusia, melindungi hak asasi manusia, 

dan memastikan keamanan dan kesejahteraan manusia sebagai prioritas dalam 

konteks keamanan internasional.23 

Keamanan internasional adalah isu yang memiliki signifikansi di era 

globalisasi saat ini. Ketika membahas tentang keamanan internasional, tidak lagi 

hanya mempertimbangkan aspek keamanan negara, tetapi juga memperhatikan 

aspek keamanan manusia (Human Security). Dalam konteks yang lebih 

konvensional, perhatian pada isu keamanan sering kali terkait dengan hubungan 

antarnegara, yang berarti negara-negara berupaya menjaga dan melindungi 

keamanan nasional mereka dari ancaman atau serangan oleh negara lain, terutama 

yang berhubungan dengan potensi ancaman militer. Model keamanan semacam 

ini dikenal sebagai keamanan tradisional.24 

Seiring berjalannya waktu, konsep keamanan telah mengalami pergeseran 

dari fokus pada keamanan tradisional yang lebih terkait dengan ancaman militer 

                                                
22Wido Bayu Syaputra, M. Faiz Setiawan, “Perdagangan Manusia Lintas Negara di 

Indonesia”, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 3, No. 2 (2019): h. 88. 
23Naufal Fikhri Khairi, “Upaya ASEAN Dalam Menangani Masalah Perdagangan 

Manusia di Asia Tenggara: Asean’s Effort On Dealing With Human Trafficking Problems In 
Southeast Asia”, Vol. 20, No. 2 (2021): 85.  

24Naufal Fikhri Khairi, “Upaya ASEAN Dalam Menangani Masalah Perdagangan 
Manusia di Asia Tenggara: Asean’s Effort On Dealing With Human Trafficking Problems In 
Southeast Asia”, Vol. 20, No. 2 (2021): 86. 
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ke keamanan non-tradisional. Salah satu isu keamanan non-tradisional yang saat 

ini menjadi sangat penting adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia 

telah menjadi isu yang mendapat perhatian besar di era globalisasi karena tersebar 

di banyak negara, termasuk Indonesia. Lebih dari sekadar masalah kriminal, 

perdagangan manusia juga melibatkan serangkaian pelanggaran terhadap hak 

asasi manusia (HAM). Dalam konteks ini, hak-hak dasar manusia seperti 

kebebasan, hak atas kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan, dan martabat 

manusia menjadi terancam. Dalam perdagangan manusia, hak-hak ini dilanggar 

karena manusia diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk 

eksploitasi yang menguntungkan.25 

Perdagangan manusia adalah tindak kejahatan yang memiliki dampak 

global dimana individu diperdagangkan dan dieksploitasi demi keuntungan. Siapa 

pun, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakangnya, dapat menjadi 

korban kejahatan ini. Para pelaku perdagangan manusia menggunakan berbagai 

metode, seperti kekerasan, penipuan, atau janji palsu terkait pendidikan dan 

peluang pekerjaan, untuk menipu, memaksa, dan mengeksploitasi korban mereka. 

Baik jaringan terorganisir maupun individu yang terlibat dalam kejahatan ini 

mencari mangsa di kalangan yang rentan, putus asa, atau mereka yang mencari 

kondisi kehidupan yang lebih baik. Menurut definisi Protokol Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perdagangan Manusia, perdagangan manusia 

adalah "proses merekrut, mengangkut, mentransfer, menyembunyikan, atau 

                                                
25Made Bayu Permana Adhinata, “Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Human 

Trafficking Security Issues di Indonesia 2005-2009”, Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan 
Internasional (DIKHSI), Vol. 1, No. 1 (2012): h. 3. 
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menerima seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, 

penipuan, atau pemalsuan dengan tujuan eksploitasi".26 

Perdagangan manusia melibatkan korban dari berbagai kelompok usia, 

jenis kelamin, dan wilayah di seluruh dunia. Menurut Laporan Global UNODC 

2020 tentang Perdagangan Manusia, korban perempuan masih menjadi target 

utama. Pada tahun 2018, sekitar 46 persen dari korban yang teridentifikasi adalah 

perempuan, termasuk 19 persen anak perempuan. Sementara itu, korban laki-laki 

mencapai sekitar 20 persen, termasuk 15 persen anak laki-laki. Selama 15 tahun 

terakhir, persentase anak-anak di antara korban perdagangan manusia yang 

terdeteksi meningkat tiga kali lipat. Secara keseluruhan, satu dari tiga korban yang 

teridentifikasi di seluruh dunia adalah anak-anak. Anak perempuan biasanya 

diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, sementara anak laki-laki 

dimanfaatkan untuk kerja paksa. Proporsi korban laki-laki yang teridentifikasi 

telah meningkat dari sekitar 10 persen pada tahun 2003 menjadi sekitar 20 persen 

pada tahun 2018.27 

Norma Penghapusan / Pemberantasan Perdagangan Manusia 

Meningkatnya insiden perdagangan manusia di Indonesia merupakan 

suatu keprihatinan serius untuk generasi mendatang. Kehidupan anak-anak adalah 

cermin dari keadaan bangsa dan negara, namun secara objektif, masalah yang 

masih ada dalam kehidupan anak-anak, terutama perempuan di Indonesia, belum 

                                                
26Muhammad Ammar Al Ghifari, Satria Wibawa, “Penanggulangan Kejahatan 

Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur”, 
Padjadjaran Journal of International Relations, Vol. 3, No. 2, (2021): 126.  

27Tahta Dika Rahardianto, dkk, “Kerjasama UNODC-Indonesia Dalam Memerangi 
Perdagangan Manusia Periode 2007-2013”, Journal of International Relations, Vol. 1, No. 2 
(2015): h. 65. 
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sepenuhnya teratasi dengan baik. Hal ini tercermin dalam tulisan yang berjudul 

"Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Anak-Anak yang menjadi Korban 

Trafficking dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" oleh Retno 

Andriany Susilo. Perdagangan manusia atau perdagangan anak yang terjadi di 

Indonesia telah mengancam keberlangsungan dan integritas manusia, yang pada 

akhirnya mengancam masa depan anak-anak. Di tingkat global, perdagangan 

manusia atau perdagangan anak adalah tindak kejahatan yang terorganisir dan 

melintasi batas-batas negara, sehingga diakui sebagai kejahatan internasional. 

Indonesia telah diidentifikasi dan diakui sebagai salah satu negara yang menjadi 

sumber dan jalur transit dalam perdagangan anak di tingkat internasional, 

terutama terkait dengan eksploitasi seksual dan pekerjaan anak di seluruh dunia, 

seperti pekerja migran.28 

Norma penghapusan atau pemberantasan perdagangan manusia didasarkan 

pada prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia yang telah diakui secara 

internasional. Beberapa norma yang relevan dalam upaya penghapusan 

perdagangan manusia adalah sebagai berikut:  

1) Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia): Dekumen ini mengumumkan bahwa tiap individu memiliki hak 

untuk menjalani kehidupan tanpa terjebak dalam perbudakan, 

perdagangan, atau tindakan yang melanggar martabat manusia atau 

bersifat tidak manusiawi. 

                                                
28Retno Andriany Susilo, “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban 

Trafficking Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya, (2019): 5.  
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2) United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir 

Transnasional): Konvensi ini menyediakan kerangka hukum internasional 

untuk melawan perdagangan manusia. Protokol tentang Perdagangan 

manusia yang melengkapi konvensi ini memberikan definisi perdagangan 

manusia dan mendorong negara-negara untuk mengadopsi tindakan yang 

efektif dalam pencegahan, perlindungan, dan penuntutan terhadap 

perdagangan manusia.  

3) Palermo Protocol (Protokol Palermo): Protokol ini merupakan bagian dari 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir 

Transnasional dan secara khusus mengatur pencegahan, penindakan, dan 

perlindungan terhadap perdagangan manusia. Protokol ini mengakui 

pentingnya kerjasama internasional, pemulihan korban, dan hukuman yang 

efektif terhadap pelaku perdagangan manusia. 

4) ILO Convention No. 29 and No. 182 (Konvensi ILO No. 29 dan No. 182): 

Konvensi ini yang dikeluarkan oleh International Labour Organization 

(Organisasi Buruh Internasional) menghormati hak-hak pekerja dan 

melarang perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan manusia terutama 

yang terkait dengan kerja anak.29 

Selain itu, banyak negara dan organisasi non-pemerintah (LSM) juga 

mengembangkan undang-undang, kebijakan, dan program nasional untuk 
                                                

29Sonya Helen Sinombor, “Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 
Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1 (2022): h. 2-
3. 
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mengatasi perdagangan manusia dan melindungi korban. Upaya ini melibatkan 

pendekatan yang komprehensif, termasuk pencegahan, perlindungan, pemulihan 

korban, penegakan hukum, dan kerjasama internasional. Penting untuk 

menghormati dan mematuhi norma-norma ini serta memperkuat kerjasama 

internasional dalam rangka mencapai penghapusan dan pemberantasan 

perdagangan manusia secara efektif.30 

Peran Kelompok Sipil dalam Pengarusutamaan Norma 

Organisasi Amnesty International dan Migrant Care telah menjadi sorotan 

internasional karena keterlibatannya dalam advokasi hak asasi manusia, melawan 

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Oleh 

karena banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, negara-negara di 

seluruh dunia mendirikan cabang-cabang Amnesty International dan berpartisipasi 

dalam upaya penegakan hak asasi manusia di negara-negara tersebut. Kontribusi 

dari Amnesty International dalam menangani dan membela hak asasi manusia di 

berbagai negara terlihat dalam tulisan yang ditulis oleh Karmila Abdjul, dkk 

berjudul “Upaya Perlindungan Amnesty International dalam Kasus Perdagangan 

Anak di Indonesia”. Selain itu, masyarakat sipil juga berperan aktif dalam upaya 

ini dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu.31 

Amnesty International mendesak pemerintah untuk segera bertindak dan 

mengambil langkah konkret dalam memberantas pelanggaran hak asasi manusia 

                                                
30Alif Oktavian, dkk, “Peran International Organization of Migration (IOM) dalam 

Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia”, Prosiding Semnas POLHI ke-1 Tahun, 
(2022): h. 170.  

31Karmila Abdjul, dkk, “Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional Dalam 
Kasus Perdagangan Anak di Indonesia”, Estudiante Law Journal, Vol. 2, No. 3 (2020): h. 423-
424. 
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yang terjadi. Organisasi ini melakukan publikasi dan promosi terkait penelitian 

yang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Proses 

penelitian dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait 

pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut. Setelah penelitian selesai, 

hasilnya akan dimasukkan ke dalam laporan tahunan dan akhirnya dipublikasikan 

bersama dengan rekomendasi Amnesty International terkait kasus yang terjadi.32 

Kelompok sipil memainkan peran yang sangat penting dalam 

pengarusutamaan norma terkait perdagangan manusia. Dalam upaya 

pemberantasan perdagangan manusia, kelompok sipil termasuk organisasi non-

pemerintah (LSM), kelompok advokasi, jaringan masyarakat, dan individu aktif 

dalam mengadvokasi dan mempromosikan perlindungan hak korban, pencegahan 

perdagangan manusia, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini. 

Berikut adalah beberapa peran kunci yang dimainkan oleh kelompok sipil: 

1) Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: Kelompok sipil bertindak sebagai 

agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

perdagangan manusia. Mereka mengadakan kampanye pendidikan, 

seminar, dan lokakarya untuk mengedukasi masyarakat tentang tanda-

tanda perdagangan manusia, risiko yang terkait, dan cara melaporkan 

kasus tersebut.  

2) Advokasi dan Pengaruh Kebijakan: Kelompok sipil berperan sebagai suara 

bagi korban perdagangan manusia dengan melakukan advokasi untuk 

                                                
32Karmila Abdjul, dkk, “Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional Dalam 

Kasus Perdagangan Anak di Indonesia”, Estudiante Law Journal, Vol. 2, No. 3 (2020): h. 424-
425. 
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perubahan kebijakan yang lebih baik. Mereka berkomunikasi dengan 

pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan lembaga internasional, 

untuk mendorong adopsi kebijakan yang melindungi korban, menghukum 

pelaku, dan meningkatkan kerjasama internasional.  

3) Pendampingan Korban: Kelompok sipil memberikan pendampingan dan 

bantuan langsung kepada korban perdagangan manusia. Mereka 

menyediakan layanan rehabilitasi, pemulihan psikologis, bantuan hukum, 

perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kelompok sipil juga mendukung 

reintegrasi sosial dan ekonomi korban agar mereka dapat memulai 

kehidupan baru yang mandiri.  

4) Monitoring dan Pelaporan: Kelompok sipil melakukan pemantauan 

terhadap kasus perdagangan manusia dan melaporkannya kepada otoritas 

yang berwenang. Mereka mengumpulkan data tentang tren dan pola 

perdagangan manusia untuk meningkatkan pemahaman dan respons 

terhadap masalah ini. Pelaporan mereka juga berkontribusi pada upaya 

penegakan hukum dan penuntasan pelaku.  

5) Kolaborasi dan Jaringan: Kelompok sipil bekerja sama dengan organisasi 

lain, seperti LSM, pemerintah, dan sektor swasta, dalam jaringan 

kolaboratif. Mereka berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya 

untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan 

perdagangan manusia. Kolaborasi ini juga membantu meningkatkan 
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koordinasi dan pemantauan lintas batas dalam menghadapi tantangan 

global ini.33 

Melalui peran mereka, kelompok sipil berperan dalam 

pengarusutamaan norma terkait perdagangan manusia dengan mendorong 

kesadaran masyarakat, merumuskan kebijakan yang lebih baik, 

memberikan bantuan langsung kepada korban, memantau perkembangan, 

dan membangun kolaborasi yang kuat dengan semua pemangku 

kepentingan terkait.34 

 

 

 

 

 

 

                                                
33Anisatul Hamidah, “Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk 

Pengarusutamaan Kesetaraan Gender”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 3 (2021): h. 
677. 

34Anisatul Hamidah, “Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk 
Pengarusutamaan Kesetaraan Gender”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 3 (2021): h. 
697.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Transnational Advocacy Network (TAN) 

Secara esensial, Jaringan Advokasi Transnasional (TAN) memiliki peran 

yang signifikan dalam kajian Hubungan Internasional. Dalam buku “Activists 

Beyond Borders” oleh Margareth Keck dan Kathryn Sikkink, TAN didefinisikan 

sebagai bentuk organisasi yang ditandai oleh pertukaran informasi dan pola 

komunikasi yang bersifat sukarela, timbal balik, dan setara (horizontal). Keck dan 

Sikkink menggambarkan mereka sebagai jaringan advokasi karena mereka saling 

mendukung dalam mempromosikan isu yang diadvokasi oleh sesama anggota 

jaringan. Mereka juga mencatat bahwa TAN memiliki karakteristik uniknya 

sendiri karena mereka terstruktur untuk memajukan isu-isu, gagasan, norma-

norma, dan seringkali melibatkan individu-individu dalam advokasi serta 

mengubah praktek-praktek yang berkaitan dengan kedaulatan nasional.35 Konsep 

jaringan tersebut berhasil karena menekankan pentingnya hubungan yang 

fleksibel dan transparan antara aktor-aktor yang berkolaborasi dalam konteks isu-

isu khusus. Aktor transnasional di sini merujuk pada individu atau kelompok dari 

berbagai negara yang memiliki dampak dalam membentuk kebijakan pemerintah 

dalam bidang tertentu.36 

                                                
35Margaret E Keck and Kathryn Sikkink. “Transnational Advocacy Networks in 

International and Regional Politics”, (1999): h. 26-27.  
36Tarrow, Sidney, The New Transnational Activism, Cambridge University Press, 

Cambridge, (2005): h. 132. 
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Aktor transnasional memegang peran penting dalam hubungan 

internasional ketika diplomasi antara negara-negara atau diplomasi antarnegara 

mengalami kendala dan tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. 

Keohane dan Nye mengamati bahwa aktor non-negara memiliki peluang besar 

untuk terlibat secara langsung dalam politik internasional dan memainkan peran 

yang signifikan, bukan hanya dalam upaya mereka untuk mengejar kepentingan 

mereka, tetapi juga dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah suatu negara agar 

lebih Sementara itu, aktor dalam Advocacy Networks melibatkan berbagai 

kelompok, termasuk: (1) Organisasi Non-Pemerintah (NGO) yang berfokus pada 

riset dan advokasi di tingkat internasional dan dalam negeri; (2) kelompok 

gerakan sosial di tingkat lokal; (3) yayasan; (4) media; (5) bagian dari organisasi 

internasional atau regional antarpemerintah; (6) bagian dari lembaga eksekutif 

atau parlemen dalam pemerintahan suatu negara. Namun, tidak semua aktor ini 

selalu ada dalam setiap Advocacy Network. Penelitian awal yang dilakukan oleh 

Keck dan Sikkink menyatakan bahwa dalam Advocacy Network, NGO, baik yang 

berskala internasional maupun domestik, memiliki peran sentral. Hal ini sering 

terjadi karena berbagai NGO tersebut sering menjadi inisiator tindakan dan 

memengaruhi aktor-aktor lain yang memiliki kekuatan lebih besar. NGO 

umumnya memperkenalkan gagasan-gagasan baru, menyediakan informasi, dan 

melakukan upaya lobbying untuk mengubah kebijakan.37 

TAN mempromosikan norma dengan cara mengubah kepentingan dan 

mengubah interaksi di tingkat individu dan antarnegara. TAN mengubah cara para 

                                                
37Margaret E Keck and Kathryn Sikkink. “Transnational Advocacy Networks in 

International and Regional Politics”, (1999):h. 28-29.  
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aktor pertama-tama mendefinisikan minat mereka dengan memperkenalkan 

pengetahuan baru yang menarik perhatian publik. Sebagai contoh, dengan 

meningkatnya bukti mengenai perdagangan manusia, isu ini telah menarik 

perhatian masyarakat global, sehingga TAN dapat meningkatkan kesadaran publik 

terhadap masalah ini. Paling tidak, TAN telah membujuk beberapa individu untuk 

memberikan prioritas lebih tinggi pada upaya mengurangi masalah perdagangan 

manusia yang merajalela.38 Jaringan advokasi transnasional memiliki ciri khas 

dalam upaya advokasi mereka yang bertujuan mempengaruhi kebijakan. Advokasi 

NGO dapat diartikan sebagai strategi penggunaan informasi untuk mengatasi 

ketidakseimbangan kekuasaan. Meskipun fokus pada penggunaan informasi, 

defenisi ini menunjukkan kesamaan tujuan dan nilai-nilai yang diperjuangkan 

oleh aktivis NGO. Selain itu, aktivis transnasional juga dapat terlibat dalam 

melindungi hak asasi manusia dan memberikan layanan jasa.39  

Secara khusus, upaya untuk mengatasi perdagangan manusia dilakukan 

melalui empat strategi, yaitu politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, 

dan politik akuntabilitas.  

- Strategi pertama, yaitu politik informasi, melibatkan penggunaan analisis 

data riset sebagai bagian dari kampanye advokasi untuk menghasilkan 

informasi yang cepat dan dapat dipercaya. Informasi ini digunakan untuk 

                                                
38Frieden, J. A., Lake, D. A., & Schultz, K. A. World Politics : Interests, Interactions, 

Institutions. New York: W. W. Norton & Company, (2019): h. 483. 
39Frieden, J. A., Lake, D. A., & Schultz, K. A. World Politics : Interests, Interactions, 

Institutions. New York: W. W. Norton & Company, (2019): h. 487. 
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mengarahkan advokasi dengan tujuan menciptakan dampak besar pada 

publik.40  

- Strategi kedua, yakni simbolik, melibatkan pengemasan isu dengan bahasa 

yang lebih umum dan populer agar bisa dipahami oleh masyarakat luas 

dan menarik lebih banyak dukungan untuk posisi dan tuntutan advokasi. 

Oleh karena itu, advokasi harus memiliki kemampuan persuasif dengan 

menggunakan bahasa yang menekankan urgensi dari isu yang 

diperjuangkan.  

- Strategi ketiga, politik pengaruh, mengacu pada kemampuan untuk 

memengaruhi pihak yang lebih berkuasa, seperti pemerintah negara lain, 

organisasi internasional, atau perusahaan multinasional, untuk menekan 

aktor target sehingga akhirnya dapat mengubah kebijakan.41  

- Strategi keempat, politik akuntabilitas, adalah usaha untuk memastikan 

bahwa pihak yang menjadi target mematuhi dan memelihara prinsip-

prinsip yang telah disetujui. Dengan demikian, politik akuntabilitas 

menjadi tahap paling tinggi dalam upaya advokasi oleh aktor TAN.42 

Menurut Hans Kelsen, norma merujuk pada peraturan yang dibuat untuk 

mengatur perilaku seseorang. Melalui norma, diatur bagaimana sesuatu 

seharusnya terjadi, terutama terkait dengan cara manusia harus berperilaku dengan 

                                                
40Nova Putri, K. R., Windiani, R., & Wahyudi, F. E. “Turning Local Fight Global : 

Strategic Environmental Justice Foundation dalam Upaya Memberantaskan Praktik “Saiko'' di 
Ghana”, Journal of International Relations, Vol 8, No. 3. (2022): h. 304. 

41Nova Putri, K. R., Windiani, R., & Wahyudi, F. E. “Turning Local Fight Global : 
Strategic Environmental Justice Foundation dalam Upaya Memberantas Praktik "Saiko di Ghana” 
Journal of International Relations, Vol 8, No. 3 (2022): h. 305. 

42Nova Putri, K. R., Windiani, R., & Wahyudi, F. E. “Turning Local Fight Global : 
Strategic Environmental Justice Foundation dalam Upaya Memberantas Praktik “Saiko” di 
Ghana” Journal of International Relations, Vol 8, No. 3. (2022): h. 306. 
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dasar otoritas yang sah. Otorisasi ini mengacu pada pemberian kekuatan tertentu 

kepada individu, terutama untuk menegakkan norma pada diri mereka sendiri.43 

Norma internasional juga berperan sebagai jenis institusi yang membatasi negara-

negara. Mereka berupa standar perilaku yang mengikat aktor dengan identitas 

tertentu, yang didefinisikan dalam hal hak dan kewajiban. Norma-norma ini 

bergantung pada keyakinan komunitas tentang apa yang dianggap pantas bagi 

seorang aktor dalam situasi tertentu. Meskipun norma dapat diatur dalam hukum 

internasional, sebagai institusi, norma-norma ini bisa eksis dan dihormati oleh 

anggota komunitas bahkan tanpa tertera dalam perjanjian formal.44 

Sama seperti hukum, norma-norma internasional memiliki peran penting 

dalam membentuk perilaku negara. Norma-norma ini memengaruhi interaksi antar 

negara karena dianggap sebagai panduan perilaku yang benar dan etis oleh warga 

negara di dalamnya. Dengan kata lain, norma-norma ini menentukan tindakan 

yang dianggap sesuai dan oleh karena itu membentuk pemahaman kita tentang 

kepentingan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, baik individu maupun negara 

mungkin melakukan tindakan yang melanggar norma-norma ini. Norma-norma ini 

adalah standar perilaku yang diharapkan, bukan larangan atau pembatasan. 

Namun, bahkan jika kita memutuskan untuk melanggar norma, kita harus siap 

menghadapi konsekuensi dari tindakan kita, merasionalisasi tindakan tersebut, 

atau mungkin menghadapi isolasi dari komunitas.45 Dalam konteks internasional, 

                                                
43Hans Kelsen, The Pure of Law, translation from German Edition by Max Knight, New 

Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd, (2008): h. 4-5. 
44Frieden, J. A., Lake, D. A., & Schultz, K. A. World Politics : Interest, Interactions, 

Institutions. New York: W. W. Norton & Company, (2019): h. 475. 
45Frieden, J. A., Lake, D. A., & Schultz, K. A. World Politics : Interests, Interactions, 

Institutions. New York: W. W. Norton & Company, (2019): h. 476. 
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norma adalah aturan tunggal yang disepakati untuk mengendalikan perilaku 

entitas. Norma internasional berkembang dari norma domestic yang dipromosikan 

oleh aktor tertentu. Norma yang dipromosikan kemudian turun ke tingkat 

domestik, menembus filter negara, dan menggantikan norma domestik. Proses ini 

disebut sebagai difusi norma internasional.46 

Secara khusus, Finnemore dan Sikkink (1998) mengajukan bahwa 

penyebaran norma internasional melibatkan tiga tahap. Tahap pertama disebut 

sebagai “kemunculan norma”, yang terjadi melalui kerja sama antara dua elemen, 

yaitu pelaku norma dan organisasi. Pelaku norma menciptakan dan 

mempromosikan norma melalui organisasi yang mereka bentuk, dan mereka 

berusaha meyakinkan masyarakat untuk menerima norma tersebut dengan 

pendekatan persuasif. Tahap kedua adalah “penyebaran norma”, yang ditandai 

oleh peningkatan jumlah negara yang menerima norma tersebut. Pada tahap ini, 

terjadi dinamika baru di mana negara-negara di seluruh dunia mulai mengadopsi 

norma tersebut tanpa ada tekanan domestik yang kuat. Tahap ketiga terjadi ketika 

norma telah diterima secara luas dan menjadi bagian dari tatanan yang diterima. 

Norma tersebut sudah tidak lagi diperdebatkan secara terbuka, dan menjadi 

sebuah standar perilaku yang dianggap benar. Tahap ini adalah tahap akhir dari 

siklus norma, yang disebut “internalisasi norma”, di mana norma tersebut menjadi 

sangat kuat dan diterima sebagai kebenaran yang mutlak.47 

                                                
46Fennemore, M., & Sikkink, K., “International Norm Dynamics and Political Change”, 

International Organization, Vol. 52 No. 4, (1998): h. 887-917. 
47Gema Ramadhan Bastari, “Budaya Patriarki dan Lokalisasi Norma Pemberantasan 

Perdagangan manusia di Indonesia”, Jurnal Politik Internasional. No. 1. (2018): h. 54-55 



31 
 

 
 

B. Boomerang Pattern 

Boomerang Pattern adalah strategi advokasi dimana sebuah kelompok 

lokal yang memiliki pengaruh nasional membentuk jaringan transnasional untuk 

mendapatkan dukungan dari komunitas internasional. Dukungan tersebut 

kemudian disalurkan kembali ke kelompok lokal untuk digunakan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan mereka dengan cara menekan pemerintah melalui tekanan 

dari luar negeri. Tekanan tersebut berkaitan dengan kebijakan atau perilaku 

negara dalam isu tertentu.48 Dengan membentuk jaringan transnasional, mereka 

dapat mempengaruhi negaranya dari luar untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Dengan kata lain, pola boomerang terjadi ketika organisasi atau gerakan lokal 

tidak memiliki akses ke institusi pemerintah, sehingga mereka harus membentuk 

jaringan internasional untuk memperkuat tuntutan mereka.49 

Pada dasarnya mereka berfokus pada strategi pembangunan kesadaran 

dengan mempresentasikan isu-isu yang di advokasi dengan cara mempengaruhi. 

Mereka memulai dengan mempengaruhi orang untuk mendukung dan setuju 

dengan pendapat mereka melalui advokasi yang persuasif. Inti dari advokasi 

mereka adalah perdagangan manusia yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan 

                                                
48Khanid Rachmadia Nova Putri, Reni Windiani, Fendy Eko Wahyudi, “Turning Local 

Fight Global: Strategi Advokasi Transnasional Environmental Justice Foundation dalam Upaya 
Memberantas Praktik “Saiko” di Ghana”, Journal of International Relations, Vol. 8, No. 3, 
(2022): h. 302-303.   

49Arastri Putri Hartini, “Keberhasilan Transnational Advocacy Networks Dalam Menekan 
Multinational Corporation Kasus SAMWU vs Biwater Tahun 1997-2001”, Jurnal Analisis 
Hubungan Internasional, Vol. 4, No. 1, (2015): h. 1431.  
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rendahnya pendidikan, serta faktor pengangguran juga merupakan salah satu 

penyebab kejahatan perdagangan manusia.50 

Dalam lingkup regional dan internasional, NGO memainkan peran penting 

dalam Transnational Advocacy Network (TAN) dengan memulai aksi dan 

mempengaruhi aktor-aktor yang lebih kuat untuk mempengaruhi posisi. Mereka 

meyakini bahwa individu dapat memberikan kontribusi melalui informasi kreatif 

yang disampaikan oleh aktor non-pemerintah, serta melalui strategi politik yang 

canggih dalam mengarahkan kampanye mereka. Selain itu, jaringan 

mempromosikan penerapan norma tersebut dengan menekan target aktor untuk 

mengadopsi kebijakan baru dengan memantau kepatuhan terhadap standar 

regional dan internasional.51 

Dalam konteks ini, Migrant CARE sebagai sebuah NGO yang fokus pada 

perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari kasus perdagangan manusia 

menunjukkan aktivitasnya. NGO ini memiliki keunggulan dalam membangun 

jaringan dengan NGO dari negara-negara lain yang memiliki minat serupa 

terhadap isu-isu yang sama seperti yang dipegang oleh Migrant CARE. 

Keberadaan Migrant CARE bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran 

Indonesia yang berisiko terlibat dalam perdagangan manusia saat bekerja di luar 

negeri sejak tahun 2004, dengan tujuan agar martabat dan hak asasi mereka tetap 

terlindungi. 

                                                
50Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan, “Pemahaman Mengenai Perlindungan 

Korban Perdagangan Anak(Trafficking) dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat”, Jurnal 
Aplikasi ipteks untuk Masyarakat, Vol. 6, No. 3, Desember 2017: h. 245. 

51Nur Magfirah, “Analisis Pengaruh Gerakan Black Lives Matter Terhadap Kebijakan Di 
Amerika Serikat Tahun 2013-2022”, Skripsi, (Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas 
Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; 2022): h. 20-21. 
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Sementara itu, Amnesty International adalah sebuah NGO yang bertujuan 

untuk mempromosikan semua Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam 

Universal Declaration of Human Rights serta standar internasional lainnya. 

Dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia,52 Kasus perdagangan anak 

telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Perdagangan anak ini 

sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan penduduk. Sebagian besar anak yang 

diperdagangkan berasal dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Cup 

Santo, Direktur Rehabilitasi Anak di Kementerian Sosial, mengungkapkan data 

yang sangat mencengangkan. Antara tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2019, 

tercatat sebanyak 1.494 kasus, dan jika melihat data tersebut, terjadi peningkatan 

kasus setiap tahun.53 

Dalam model boomerang yang diusulkan oleh Margaret Keck dan Kathryn 

Sikkink, LSM di satu negara dapat mengaktifkan hubungan transnasional untuk 

memberikan tekanan dari negara lain untuk menanggung beban pemerintah 

mereka sendiri Proses ini kemungkinan besar akan efektif ketika LSM dihalangi 

untuk mempengaruhi pemerintah mereka sendiri, seperti yang biasa terjadi di 

banyak rezim yang tidak demokratis. Tidak dapat menarik pemerintah mereka 

sendiri, LSM mengaktifkan jaringan transnasional mereka dan membawa 

penderitaan mereka ke perhatian LSM dan individu di negara lain yang pada 

gilirannya menekan pemerintah mereka atau mungkin organisasi internasional 

untuk bertindak. Pemerintah-pemerintah lain ini kemudian menuntut agar negara 
                                                

52Anchir, N, “Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi”. 
Jambura Law Review, Vol. 2,  No.1 (2020): h. 83-100.  

53Muh. Akbar Rusdy “Upaya Amnesty International Dalam Kasus Pelanggaran HAM 
Terhadap Buruh Anak Oleh Wilmar International Ltd. di Indonesia”, Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, 2018): 
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bagian pertama mengubah perilakunya atau mencabut blokade terhadap LSM-

LSMnya sendiri. Dengan cara ini, negara-negara asing dimobilisasi untuk 

mencoba mempengaruhi negara yang menyerang.54 

Hal ini mencerminkan pentingnya lembaga politik dalam negeri, model 

boomerang kemungkinan besar akan diaktifkan oleh LSM yang berasal dari rezim 

non demokratis dan diarahkan pada LSM di negara-negara yang lebih demokratis, 

dimana pemerintah lebih peka terhadap tuntutan sosial yang ditekankan oleh 

pemilih mereka. Bentuk-bentuk baru media sosial kemungkinan telah 

menonjolkan kekuatan dan kecepatan efek bumerang karena berita dan seringkali 

video grafis tentang represi negara dapat ditransmisikan secara luas ke seluruh 

dunia secara instan.55 Oleh karena itu, menurut Keck dan Sikkink, untuk 

menjalankan sebuah jaringan advokasi transnasional dalam konsep boomerang 

pattern, ada empat strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan gerakan 

tersebut, yaitu: 

1. Informations Politics 

Informasi politik adalah kemampuan untuk menghasilkan informasi yang 

cepat dan dapat dipercaya, yang memiliki dampak politik yang signifikan. 

Banyak informasi ini disampaikan melalui berbagai media seperti panggilan 

telepon, email, faks, surat kabar, pamflet, dan buletin. Media-media ini 

menyediakan informasi yang belum pernah diterbitkan sebelumnya dan 

mungkin berasal dari sumber yang tidak diketahui sebelumnya. Tujuannya 

                                                
54 Frieden, J. A., Lake, D. A., & Schultz, K. A. World Politics: Interests, Interactions, 

Institutions. New York: W. W. Norton & Company, (2019): h. 487-488. 
55 Frieden, J. A., Lake, D. A., & Schultz, K. A. World politics: Interests, Interactions, 

Institutions, New York: W. W. Norton & Company, (2019): h. 489. 
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adalah untuk membantu publik memahami situasi yang sedang terjadi dan 

membentuk opini publik, baik di tingkat lokal maupun internasional. 

Informasi yang disebarkan dalam jaringan advokasi tidak hanya mencakup 

fakta, tetapi juga kesaksian serta kisah-kisah yang memengaruhi orang dan 

mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan. Untuk mengidentifikasi 

isu dan pihak yang terlibat, pesan-pesan yang kuat, jelas, dan berdampak pada 

kebijakan sangat penting. Aktivitas kelompok non-pemerintah sangat 

bergantung pada informasi sebagai dasar legitimasi mereka dan membantu 

dalam memobilisasi dukungan untuk kebijakan tertentu. Untuk mencapai 

tujuan ini, media adalah mitra yang sangat penting dalam menyebarkan politik 

informasi karena mampu menyampaikan informasi dengan tepat waktu, 

dramatis, dan memberikan penafsiran atas fakta serta kesaksian, yang pada 

gilirannya dapat memengaruhi pendapat masyarakat dan mendorong tindakan 

yang diinginkan.56 

2. Symbolic Politics  

Simbol Politik adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan yang kuat 

melalui penggunaan simbol, tindakan, atau narasi yang mewakili situasi atau 

tuntutan tertentu, bahkan jika audiens yang dituju berada jauh dari sumber 

pesan. Ini juga melibatkan strategi menggunakan ide, objek, atau acara 

tertentu yang dapat mewakili suatu isu dengan cara yang memudahkan 

pemahaman dan menarik perhatian masyarakat. Politik simbolis merujuk pada 

                                                
56Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, Transnational Advocacy Networks in 

International and Regional Politics, (UK: Blackwell Oxford, 1999): h. 95-96. 
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kemampuan menciptakan kesan yang kuat melalui penggunaan simbol, 

tindakan, atau cerita yang mewakili situasi atau tuntutan tertentu, bahkan jika 

target audiensnya berada di lokasi yang jauh dari sumber pesan. Hal ini 

merupakan bagian penting dari proses persuasi di mana jaringan advokasi 

berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan mendapatkan dukungan yang 

lebih luas. Untuk memperkuat kesadaran tentang isu tertentu, jaringan 

advokasi sering menggunakan acara-acara simbolis yang dapat mengubah cara 

pandang publik terhadap isu yang mereka perjuangkan.57 

3. Leverage Politics 

Pengaruh politik adalah kemampuan untuk menggambarkan situasi di mana 

aktor yang memiliki kekuasaan dapat mengendalikan situasi dan memiliki 

pengaruh, sementara aktor yang kurang memiliki kekuasaan terlihat memiliki 

pengaruh yang terbatas. Dalam usaha untuk mengubah kebijakan, para aktivis 

dalam jaringan advokasi seringkali berusaha memengaruhi pemerintah, 

pemangku kepentingan internasional, atau perusahaan multinasional yang 

memiliki kekuatan besar. Untuk mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut, 

jaringan advokasi harus mampu memengaruhi aktor yang lebih kuat daripada 

mereka. Oleh karena itu, jaringan advokasi harus mencari mitra yang lebih 

kuat, seperti organisasi advokasi atau aktor lain yang dapat membantu 

memperkuat pengaruh mereka. Dengan cara ini, kelompok yang lebih kecil 

                                                
57Helga Prashernanda, Mohamad Rosyidin, Muhammad Faizal Alfian, “Analisa 

Transnational Advocacy Network: Transnasionalisme Redress Movement for Comfort Women di 
Negara Barat oleh The Korean Council 2015-2021”, Journal of International Relations, Vol. 8, 
No. 3, (2022): h. 336. 
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dan lemah dapat memperoleh pengaruh yang lebih besar daripada yang 

mereka miliki jika hanya mempengaruhi negara secara langsung.58 

4. Accountability politics 

Politik akuntabilitas adalah usaha-usaha untuk mempertahankan aktor-aktor 

yang power tersebut agar tetap memegang kebijakan atau prinsip-prinsip yang 

telah ditetapkan, jaringan advokasi fokus pada isu tertentu dan berusaha 

mempengaruhi individu atau kelompok penting di negara tersebut. Apabila 

kebijakan atau prinsip pemerintah menyebabkan situasi negara semakin buruk 

atau tidak dilaksanakan, maka jaringan advokasi dapat mengambil tindakan 

dengan menentang kebijakan atau prinsip tersebut. Accountability politik juga 

merupakan suatu upaya untuk menjamin agar individu atau kelompok yang 

memiliki kekuasaan (power) bertindak sesuai dengan kebijakan atau prinsip 

yang telah ditetapkan. Konsep Transnational Advocacy Networks dapat 

menjelaskan bagaimana jaringan advokasi berperan dalam menanggapi 

masalah tertentu.59 

Dengan mengacu pada konsep Jaringan Advokasi Transnasional (TAN), 

kita dapat memahami bagaimana sebuah jaringan advokasi beroperasi dalam 

merespons isu-isu permasalahan. Sebagai salah satu tugasnya, Amnesty 

International, yang berperan sebagai NGO, bertanggung jawab untuk 

menyediakan informasi advokasi dan membela korban-korban pelanggaran 

                                                
58Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, Transnational Advocacy Networks in 

International and Regional Politics, (UK: Blackwell Oxford, 1999): h. 97. 
59Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, Transnational Advocacy Networks in 

International and Regional Politics, (UK: Blackwell Oxford, 1999): h. 98. 
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HAM.60 Adapun pola kebijakan boomerang pattern dalam gerakan TAN yang 

dilakukan oleh Migrant CARE dan Amnesty International sebagai NGO Lokal 

dan global terhadap isu perdagangan manusia di Indonesia dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60Karmila Abdjul, Lusiana Margareth Tijow, Nuvazaria Achir, “Upaya Perlindungan 

Organisasi Amnesty Internasional Dalam Kasus Perdagangan Anak di Indonesia”, Estudiante Law 
Journal, Vol. 2, No. 3 (2020): h. 428. 
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Dalam menerapkan pola Boomerang ini, Amnesty International akan lebih fokus 

pada aktivitasnya, salah satu cara Amnesty International dalam menangani 

pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus perdagangan manusia ini adalah 

dengan cara memberikan informasi tentang bagaimana menentang kasus 

perdagangan manusia tersebut. Tujuannya adalah untuk membentuk hubungan 

antara jaringan advokasi yang saling terkait diharapkan dapat membantu 

mencapai tujuan Amnesty International, seperti mendorong penghapusan kasus 

perdagangan manusia di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari jaringan 

advokasi lain seperti Migrant CARE yang juga merupakan NGO maka ini 

membuat Amnesty International lebih mudah dalam mewujudkan tujuannya.61 

Dukungan dari advokasi lain memudahkan Migrant CARE dalam mencapai 

tujuannya dan mempengaruhi jaringan advokasi di negara lain untuk membantu 

menentang pemberantasan perdagangan manusia. Dengan demikian, negara dapat 

memberikan tekanan pada negara lain melalui dukungan jaringan advokasi 

tersebut.  

Pada dasarnya, setiap negara memiliki kebijakan khusus terkait 

perdagangan manusia di tingkat global, termasuk Indonesia. Namun, dalam 

konteks ini, kebijakan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia yang 

dikembangkan oleh Indonesia cenderung lebih menekankan penangkapan pelaku 

daripada perlindungan dan jaminan hak-hak korban. Ini tercermin dalam kasus-

kasus perdagangan manusia di Indonesia, di mana pelaku sering kali dihukum, 

tetapi tidak ada upaya penggantian kerugian yang dikenakan kepada pelaku 
                                                

61Karmila Abdjul, Lusiana Margareth Tijow, Nuvazaria Achir, “Upaya Perlindungan 
Organisasi Amnesty Internasional Dalam Kasus Perdagangan Anak di Indonesia”, Estudiante Law 
Journal, Vol. 2, No. 3 (2020): h. 430. 
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terhadap korban. Penekanan berlebihan pada penegakan hukum pidana dan 

pembatasan imigrasi lebih dominan dalam upaya pemberantasan perdagangan 

manusia di Indonesia daripada aspek perlindungan dan pencegahan bagi korban 

perdagangan manusia.62 

Dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia, terdapat norma yang 

harus dihormati dan berlaku baik di tingkat regional maupun internasional. Hal ini 

tentu saja menjadi tugas tersendiri bagi Indonesia dalam hal melokalisasi norma 

tersebut. Pemberantasan perdagangan manusia tidak hanya dilakukan oleh 

Indonesia sendiri, tetapi juga ada aktor lain seperti organisasi internasional. 

Begitupun difusi norma yang harus teraktualisasi di tingkat global maupun lokal. 

Jadi, agar norma ini teraktualisasi maka kebijakan di tingkat global harus 

diturunkan di tingkat lokal. Berdasarkan teori boomerang pattern, penulis 

menggunakan Amnesty international (skala global) dan Migrant Care (skala lokal) 

yang saling mempengaruhi dalam hal penghapusan perdagangan manusia di 

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi proses tarik menarik norma dari 

skala global maupun lokal, karena pada dasarnya tidak semua negara dapat 

menerima norma yang berlaku, seperti halnya di Indonesia.  

Amnesty International saat ini berperan sebagai pelaku global di luar 

wilayah negara karena meningkatnya jumlah pelanggaran hak asasi manusia, 

termasuk di Indonesia. Organisasi ini berfokus pada isu perdagangan manusia di 

Indonesia dan beroperasi sebagai NGO global di bidang hak asasi manusia. 

Dalam konteks ini, peran Amnesty International tidak hanya mencakup aspek 

                                                
62Gema Ramadhan Bastari, “Budaya Patriarki dan Lokalisasi Norma Pemberantasan 

Perdagangan manusia di Indonesia”, Jurnal Politik Internasional. No. 1. (2018): h. 53. 
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politik, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan dalam 

upaya mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang melintasi batas-batas negara 

dan ketika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah tersebut.63 

Migrant CARE merupakan NGO lokal dalam menangani perdagangan 

manusia di Indonesia yang berperan dalam memfasilitasi dan memberdayakan 

para korban perdagangan manusia. Banyaknya kasus perdagangan manusia di 

Indonesia membuat pemerintah kewalahan untuk menanganinya. Hal ini 

mengakibatkan para pelaku tidak mendapatkan sanksi yang sepadan karena 

banyaknya kasus yang diselesaikan tidak secara hukum melainkan secara 

kekeluargaan. Migrant CARE membantu pemerintah mengatasi perdagangan 

manusia di tingkat lokal tersebut dan beranggapan bahwa pada korban seharusnya 

mendapatkan hak sepenuhnya.64 

 

 

 

 

 

                                                
63Karmila Abdjul, Lusiana Margareth Tijow, Nuvazaria Achir, “Upaya Perlindungan 

Organisasi Amnesty Internasional Dalam Kasus Perdagangan Anak di Indonesia”, Estudiante Law 
Journal, Vol. 2, No. 3 (2020): h. 429. 

64Gusti Medina Alawiyah, “Peran Migrant Care Dalam Menangani Pekerja Migran 
Indonesia Korban Perdagangan Manusia di Malaysia Tahun 2016-2018”, Skripsi (Malang: Fak. 
Ilmu Sosial dan Politik, 2020): h. 64.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Pada metodologi penelitian ini menggunakan konstruktivisme sebagai 

kerangka penelitian.  Konstruktivisme adalah kerangka metodologi yang umum 

digunakan dalam ilmu sosial, psikologi, dan pendidikan. Pendekatan ini 

menekankan bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif dari lingkungan atau 

pengalaman, tetapi dikonstruksi oleh individu melalui proses dari dalam diri 

mereka sendiri. Dalam konteks metodologi, konstruktivisme menekankan 

pentingnya pemahaman individu dan interpretasi subjektif terhadap realitas. 

Terdapat beberapa prinsip konstruktivisme yang relevan dengan kerangka 

metodologi;65 

Pertama, pemahaman subjektif: dalam konstruktivisme mengakui bahwa 

setiap individu memiliki pengalaman, latar belakang, dan pemahaman yang unik. 

Setiap individu membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan interpretasi 

subjektif mereka terhadap informasi yang diterima. Kedua, Interaksi sosial: 

Konstruktivisme juga menyoroti pentingnya interaksi sosial dalam proses 

konstruksi pengetahuan. Interaksi dengan orang lain seperti diskusi, kolaborasi, 

dan refleksi bersama, dapat membantu individu memperluas pemahaman mereka 

melalui pertukaran gagasan dan pandangan. Ketiga, Pembelajaran aktif: 

Pendekatan konstruktivisme menekankan pentingnya pembelajaran aktif daripada 

pembelajaran pasif. Individu secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, 
                                                

65Alexandra Gheciu & William C. Wohlforth, The Oxford Handbook of International 
Security, (Britania Raya: Oxford University Press, 2018): h. 156.  
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berpikir kritis, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang ada, dan 

embangun konsep-konsep baru melalui refleksi. Keempat, Konteks dan 

pengalaman: konstruktivisme memandang konteks dan pengalaman sebagai faktor 

penting dalam konstruksi pengetahuan. Individu belajar lebih baik ketika mereka 

dapat mengaitkan informasi baru dengan pengalaman yang relevan dan konteks 

yang akrab. Kelima, Pembangunan pemahaman yang berkelanjutan: 

Konstruktivisme menggambarkan proses pembelajaran sebagai pembangunan 

pemahaman yang berkelanjutan. Pemahaman individu dapat berkembang seiring 

waktu melalui refleksi, evaluasi, dan penyesuaian konsep-konsep yang ada.66 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Melalui Jenis 

penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan suatu masalah secara spesifik 

dengan menggunakan konstruktivisme sebagai pendekatan penelitian. Dalam 

pendekatan konstruktivisme dapat memungkinkan peneliti mendapatkan data dan 

mampu mengembangkan komponen-komponen data yang bersifat analitis. 

Dalam konteks metodologi, pendekatan konstruktivisme dapat mendorong 

peneliti untuk memperhatikan interpretasi dan pengalaman subjektif partisipasi 

dalam pengumpulan data dan analisis. Metode yang digunakan dalam kerangka 

konstruktivisme meliputi narrative data, document data, dan secondary sources 

data.67 Penelitian ini menggunakan Transnational Advocacy Network (TAN) 

untuk melihat bagaimana peran NGO dalam mempromosikan pemberantasan 

                                                
66Alexandra Gheciu & William C. Wohlforth, The Oxford Handbook of International 

Security, (Britania Raya: Oxford University Press, 2018): h. 158.  
67Bob Matthews & Liz Ross, Research Methods A Practical Guide For the Social 

Sciences, (England: Pearson Education Limited, 2010): h. 265.   
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masalah human trafficking. Selain itu, boomerang pattern untuk melihat 

bagaimana usaha sebuah kelompok lokal yang berpengaruh secara nasional dalam 

membentuk jaringan transnasional untuk mendapatkan dukungan dari komunitas 

internasional. Dalam arti bahwa sebuah kelompok lokal yang juga berupaya 

dalam penanganan human trafficking dengan tetap mendapatkan dukungan dari 

kelompok internasional.   

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Audie Klotz, 

Deppa Prakash, R. Joseph Huddleston, dan Luigi Curini & Robert, menjelaskan 

pendekatan studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan 

analisis detail dan menyeluruh terhadap satu atau beberapa kasus tertentu untuk 

memahami fenomena atau masalah yang terjadi. Studi kasus mengimplikasikan 

fenomena yang terbatas secara spasial (sebuah unit) yang diamati pada satu titik 

waktu atau selama beberapa periode waktu. Studi kasus merupakan kajian yang 

mendalam dari satu contoh untuk memahami kelompok contoh yang lebih luas.68 

Dalam tataran lebih dalam, khususnya dalam diskusi pendekatan studi 

kasus, banyak pertanyaan sederhana muncul, yakni 1) apa itu kasus?; 2) bukan 

kasus?; dan untuk apa kasus itu ada?. Berdasar dari tiga pertanyaan tersebut pada 

gilirannya menghasilkan variasi jawaban berdasarkan perspektif berbeda-beda 

pula. Misalnya, menurut George dan Bennett kasus biasanya didefinisikan sebagai 

contoh dari fenomena yang lebih luas. Dalam studi mendefinisikan kasus sebagai  

contoh dari kelas kejadian dan secara eksplisit mengacu pada generalisasi, karena 

                                                
68Audie Klotz and Deepa Prakash, Qualitative Methods in International Relations, (New 

York: Plagrave Macmillan, 2008): h. 43-45. 
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studi kasus adalah penelitian rinci tentang aspek episode historis untuk 

mengembangkan atau menguji penjelasan historis yang mungkin dapat diterapkan 

pada kejadian lain. Sedangkan Levy lebih mendefinisikan kasus sebagai upaya  

untuk memahami dan memaknai sebuah ruang yang dibatasi secara spasial dan 

temporal.69 

Studi kasus dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu hasil 

atau kejadian tertentu terjadi dalam situasi yang spesifik dan dapat digunakan 

sebagai contoh untuk membangun teori lebih lanjut. Singkatnya, kasus dalam 

suatu penelitian itu ada bertujuan untuk membantu peneliti memahami dan 

menjelaskan suatu fenomena atau masalah tertentu. Studi kasus juga dapat 

digunakan sebagai metode untuk memvalidasi teori yang sudah ada atau 

membantu membangun teori baru. Oleh karena itu, dalam pendekatan studi kasus, 

peneliti harus memilih terlebih dahulu kasus yang akan diteliti. Pemilihan kasus 

dalam suatu penelitian merupakan alat yang efektif bagi peneliti dan langkah 

penting pertama untuk membuat desain penelitian yang kuat. Pemilihan kasus 

harus menjadi bagian integral dari strategi penelitian untuk mencapai tujuan 

penelitian yang jelas nantinya.70 

Kejahatan perdagangan manusia dapat terjadi dalam rentang waktu yang 

bervariasi. Durasi perdagangan manusia dapat bervariasi mulai dari beberapa 

minggu hingga bertahun-tahun, tergantung pada situasi dan kondisi yang terlibat. 

Rentang waktu atas kejahatan perdagangan manusia dapat dipengaruhi oleh 
                                                

69Luigi Curini and Robert Franzese, The SAGE Handbook of Research Methods in 
Political Science and International Relations, (London: SAGE Publications Inc, 2020): h. 1135-
1138.  

70R. Joseph Huddleston, Thomas Jamieson, and Patrick James, Handbook of Research 
Methods in International Relations, (Canada: 2017): h. 651-655. 



47 
 

 
 

beberapa faktor termasuk jenis perdagangan manusia (misalnya, perdagangan 

seksual, kerja paksa, atau pengambilan organ), negara atau wilayah dimana 

kejahatan terjadi serta upaya yang dilakukan oleh otoritas dan lembaga untuk 

mengatasi masalah tersebut.   

Dalam penelitian studi kasus, pendekatan konstruktivis akan menekankan 

pada pemahaman dan interpretasi individu atau kelompok yang terlibat dalam 

kasus tersebut. Peneliti akan mencoba memahami bagaimana individu atau 

kelompok tersebut membangun pengetahuan, persepsi, dan pemahaman mereka 

tentang situasi yang sedang diteliti. Dengan demikian, konstruktivisme berbicara 

tentang studi kasus di proses metode penelitian dengan mengakui peran aktif 

individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang 

perspektif subjektif individu atau kelompok yang terlibat dalam kasus tersebut, 

serta memahami konteks yang membentuk konstruksi pengetahuan mereka.71 

C. Sumber Data 

1. Narrative data 

Naratif data dalam sumber data penelitian melibatkan penyusunan 

cerita yang kohesif dan terstruktur berdasarkan temuan dan hasil penelitian 

yang didapatkan dari analisis data. Naratif data dalam sumber data 

penelitian membantu menyajikan temuan-temuan tersebut secara 

                                                
71R. Joseph Huddleston, Thomas Jamieson, and Patrick James, Handbook of Research 

Methods in International Relations, (Canada: 2017): h. 655-660. 
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sistematis dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang 

topik yang diteliti.72 

2. Document data 

Dokumen data dalam sumber data penelitian merujuk pada 

dokumen atau rekaman yang menjadi sumber informasi utama dalam 

penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa berbagai jenis, seperti teks, 

laporan, surat, catatan, transkripsi wawancara, keputusan hukum, dan 

sebagainya. Dokumen ini kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian. Dalam 

mengelola dokumen data, penting untuk mempertahankan integritas dan 

keamanannya. Kerahasiaan dokumen dan privasi pihak terkait harus dijaga 

dengan baik. Peneliti juga harus mencatat dengan akurat sumber dan 

rujukan dokumen yang digunakan untuk mencegah plagiarisme atau 

kesalahan penelitian yang tidak disengaja.73 

3. Secondary sources data 

Data sumber sekunder dalam sumber data penelitian merujuk pada 

data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau telah ada sebelumnya untuk 

tujuan lain, tetapi dapat digunakan kembali dalam penelitian baru. Data 

sumber sekunder dapat menjadi sumber yang berharga dalam penelitian 

karena mereka menyediakan akses ke informasi yang mungkin sulit atau 

                                                
72Bob Matthews & Liz Ross, Research Methods A Practical Guide For the Social 

Sciences, (England: Pearson Education Limited, 2010): h. 265-266.  
73Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, Jakarta 

Selatan, Vol. 12, No. 2 (2014): h. 177. 
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mahal untuk dikumpulkan secara langsung. Namun, penting untuk 

menggunakan data dengan hati-hati, menjaga keakuratan dan validitasnya, 

serta menghormati hak cipta dan privasi pihak yang terlibat dalam 

mengumpulkan data tersebut.74 

Berdasarkan dari teori yang penulis gunakan, yakni Pola Boomerang maka 

dapat diamati pemetaan sebagai berikut:  

Variabel Teori Tipe Data Sumber Data 

Information 

Politics 

Mobilisasi informasi 

secara aktual dan faktual 

melalui berbagai 

instrumen media 

 

 

 

 

 

  

Amnesty International dan Migrant 

Care adalah dua organisasi yang secara 

aktif terlibat dalam isu-isu hak asasi 

manusia. Keduanya berusaha 

mengumpulkan data dan 

menyebarkannya melalui berbagai 

instrumen media untuk meningkatkan 

kesadaran dan mobilisasi tindakan.  

Amnesty International: 

1. Kampanye dan aksi 

advokasi: Amnesty 

International menggunakan 

media sosial, situs web, dan 

berbagai alat komunikasi 

lainnya untuk 

                                                
74Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, Jakarta 

Selatan, Vol. 12, No. 2 (2014): h. 178.  
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menginformasikan 

masyarakat tentang 

perdagangan manusia. 

Mereka mengadakan 

kampanye dan aksi advokasi 

untuk memobilisasi orang-

orang agar berpartisipasi 

dalam upaya melawan 

perdagangan manusia.  

Migrant Care: 

1. Riset dan survei: Migrant 

Care melakukan 

penelitian dan survei 

untuk mengumpulkan 

data tentang perdagangan 

manusia yang terkait 

dengan migran. Mereka 

bekerja sama dengan 

berbagai lembaga, 

organisasi masyarakat, 

dan individu terkait 

untuk mengumpulkan 

informasi tentang kasus-
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kasus perdagangan 

manusia dan situasi 

migran.  

Symbolic 

Politics 

Jenis strategi baik ide, 

benda, atau kegiatan 

tertentu yang 

mempresentasikan atau 

resistensi.  

Amnesty International dan Migrant 

Care merupakan dua organisasi yang 

terkenal dalam memerangi perdagangan 

manusia. Untuk mempresentasikan 

resistensi terhadap perdagangan 

manusia dalam simbol politik, berikut 

contoh strategi, ide, benda, atau 

kegiatan yang dapat digunakan salah 

satunya yakni penyebaran informasi 

dimana menyebarkan informasi penting 

mengenai perdagangan manusia melalui 

brosur, pamphlet, atau bahan 

pencerahan lainnya. Benda seperti 

brosur atau pamphlet ini bias berisi 

fakta, statistik, dan kisah yang nyata 

yang menggambarkan dampak negatif 

perdagangan manusia. Simbol yang 

digunakan adalah lambing “Stop” atau 

“No” yang mencerminkan penolakan 

terhadap perdagangan manusia,  

Leverage 

Politics 

Dukungan dan bantuan 

dari pihak eksternal 

Migrant Care dapat dukungan dari 

pihak eksternal yaitu Amnesty 
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International sebagai organisasi NGO 

Internasional dalam menyuarakan 

kepentingan masyarakat sipil yang 

terdampak dari isu perdagangan 

manusia. Dukungan dan bantuan dari 

pihak eksternal dalam konteks 

perdagangan manusia dapat 

memberikan manfaat politik yang 

signifikan. Ada beberapa bukti 

dukungan seperti koalisi advokasi yang 

telah dilakukan antara Migrant Care 

dan Amnesty International dalam isu 

perdagangan manusia. Salah satu bukti 

koalisi advokasi mereka adalah 

melakukan kampanye dan advokasi, 

Amnesty International dapat 

mendukung Migrant Care dengan 

mengkampanyekan isu perdagangan 

manusia di tingkat Internasional. 

Mereka dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat global terhadap 

permasalahan ini, memobilisasi 

dukungan publik, dan menekan 

pemerintah dan lembaga-lembaga 

internasional untuk mengambil 
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tindakan yang lebih tegas terhadap 

perdagangan manusia. 

Accountability 

Politics 

Kemampuan menekan 

pemerintah/negara untuk 

mengakomodir 

kepentingan gerakan 

sipil (Migrant Care dan 

Amnesty International) 

Migrant Care maupun Amnesty 

International memiliki kemampuan 

yang dapat digunakan untuk menekan 

pemerintah atau negara agar 

mengakomodir kepentingan gerakan 

sipil terkait isu perdagangan manusia. 

Salah satu kemampuan yang dimiliki 

keduanya adalah advokasi dan 

kampanye, baik Migrant Care dan 

Amnesty International memiliki 

kemampuan untuk melakukan advokasi 

dan kampanye yang kuat. Mereka dapat 

menggunakan media, kampanye publik, 

aksi protes, dan lobi politik untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat 

dan menekan pemerintah agar 

mengambil tindakan yang lebih serius 

terkait perdagangan manusia. Dengan 

memobilisasi dukungan publik dan 

menciptakan tekanan sosial, kedua 

organisasi dapat mempengaruhi 

kebijakan pemerintah.  
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D. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Mark B. Salter 

yang menyatakan bahwa dalam menginterpretasikan sesuatu dengan 

mengidentifikasi batasan kerangka teoritis dalam instrumen metodologis. 

Menganalisis data melibatkan serangkaian langkah untuk memahami, 

menginterpretasikan, dan mengambil wawasan dari data yang ada. Beberapa 

langkah umum yang dapat diikuti dalam proses analisis data yaitu 1) Tentukan 

tujuan analisis data, 2) Kumpulkan dan persiapkan data, 3) Eksplorasi data, 4) 

Terapkan metode analisis yang tepat, 5) Interpretasikan hasil, dan 6) Ambil 

tindakan. Secara singkat Mark B. Salter menjelaskan bahwa terdapat tiga 

tantangan praktis untuk metode interpretatif.75 

1. Sufficiency atau kecukupan 

Menurut Daly dan Georgescu-Roegen, dia menyatakan bahwa kecukupan 

dimulai sebagai ide sederhana dan, dalam kondisi tertentu, terutama kendala 

ekologis, dapat mengarah pada prinsip pengorganisasian sosial utama, prinsip 

yang menyaingi, memang, bersaing dengan kerja sama dan efisiensi. Dalam 

konteks teknik analisis data, kecukupan merujuk pada sejauh mana data yang 

tersedia memadai untuk mencapai tujuan analisis yang diinginkan. Kecukupan 

data sangat penting karena hasil analisis yang akurat dan bermakna seringkali 

membutuhkan data yang memadai dan representatif.76 

2. Coherency atau koherensi 
                                                

75Mark B. Salter & Can E. Multi, Research Methods In Critical Security Studies An 
Introduction, (London and New York: Routledge, 2013): h. 15.  

76Jessica Jungell Michelsson & Pasi Heikkurinen, “Sufficiency: A Systematic Literature 
Review”, Elsevier (2022): h. 2.  
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Dalam teknik analisis data, hubungan atau koherensi merujuk pada 

keselarasan dan konsistensi antara berbagai komponen dalam proses analisis 

data. Ini melibatkan kesesuaian antara tujuan analisis, metode analisis yang 

digunakan, data yang digunakan, serta interpretasi dan kesimpulan yang 

diperoleh dari analisis tersebut. Hubungan yang kuat antara elemen-elemen ini 

sangat penting untuk menghasilkan hasil analisis yang bermakna dan dapat 

diandalkan. Koherensi dalam teknik analisis data penting untuk menghasilkan 

hasil analisis yang konsisten, akurat, dan relevan. Dengan menjaga hubungan 

yang kuat antara tujuan analisis, metode analisis, data, interpretasi, dan 

kesimpulan, kita dapat memastikan bahwa analisis data memberikan wawasan 

yang berharga dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang 

informasional.77 

3. Criticality atau kekritisan 

Kekritisan dalam teknik analisis data adalah prinsip dan pendekatan yang 

digunakan untuk memastikan bahwa analisis data dilakukan secara obyektif, 

akurat, dan dapat dipercaya. Dengan memperhatikan kekritisan dalam teknik 

analisis data, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih valid dan dapat 

dipercaya. Ini juga membantu menjaga integritas penelitian dan memastikan 

bahwa hasil analisis memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan 

akurat.78 

                                                
77Mark B. Salter & Can E. Multi, Research Methods In Critical Security Studies An 

Introduction, (London and New York: Routledge, 2013): h. 16.  
78Mark B. Salter & Can E. Multi, Research Methods In Critical Security Studies An 

Introduction, (London and New York: Routledge, 2013): h. 17.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  

A. Praktik Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Transnasional  

 Selama ini orang-orang membicarakan tentang keamanan hanya 

menyangkut tentang keamanan negara saja. Hal ini dikarenakan sejak peristiwa 

Westphalia 1648 hingga Perang Dingin menempatkan negara sebagai satu-satunya 

aktor utama dalam Hubungan Internasional. Namun, pasca berakhirnya Perang 

Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, terjadi perubahan yang sangat 

signifikan dan transformatif terhadap aktor maupun isu dalam keamanan 

internasional. Yang dimana, pada saat itu berkembang berbagai isu-isu baru yang 

dinilai cukup kompleks dan sifatnya non-militer, misalnya krisis pangan, muncul 

berbagai jenis virus, kondisi lingkungan dan iklim yang semakin parah. Isu-isu 

tersebutlah yang menunjukkan bahwa keamanan itu tidak hanya berfokus pada 

negara saja, tetapi lebih menempatkan isu-isu yang sifatnya non-tradisional. 

Dengan perubahan dunia internasional inilah, studi Keamanan Internasional 

menyesuaikannya dengan membagi ancaman kedalam dua jenis, yaitu ancaman 

keamanan tradisional dan non-tradisional.79 

 Salah satu dasar bagi beberapa penelitian keamanan global adalah teori 

sekuritisasi yang diusulkan oleh Copenhagen Scool. Teori keamanan menurut 

pendekatan ini tidak hanya mencakup isu-siu negara dan militer, tetapi juga 

                                                
79Umar Suryadi Bakry, “Studi Keamanan Internasional Pasca Perang Dingin”, Jurnal 

Alternatif, Vol. 1 No. 1 (2022): h. 5. 
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melibatkan aspek-aspek lain seperti ekonomi politik, sosial, dan lingkungan. 

Barry Buzan menjelaskan bahwa teori ini berada di tengah antara konsep 

keamanan nasional dan keamanan individu. Oleh karena itu, teori ini terkait erat 

dengan gagasan sekuritisasi dan keamanan masyarakat. Copenhagen School 

meyakini bahwa pada dasarnya, keamanan manusia masih bergantung pada 

keamanan negara sebagai objek referensi utama. Dengan kata lain, negara adalah 

subjek utama yang bertanggung jawab atas ancaman terhadap keamanan manusia 

di dalamnya.80 

 Dengan demikian, terjadi perluasan ancaman terhadap keamanan nasional 

yang melibatkan beberapa aspek. Pertama, aspek “asal ancaman”. Pada masa 

Perang Dingin, ancaman hanya datang dari luar negara, tetapi sekarang ancaman 

juga dapat muncul dari dalam negara, seperti kudeta, konflik etnis, budaya, dan 

agama. Oleh karena itu, negara harus memerhatikan semua aspek kehidupan serta 

harus waspada terhadap potensi ancaman baik dari dalam maupun luar negaranya. 

Kedua, aspek “sifat ancaman”. Aspek ini menyoroti ancaman yang awalnya 

bersifat militer, tetapi sekarang menjadi lebih komprehensif karena melibatkan 

aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan lain 

sebagainya. Ketiga, aspek “perubahan dalam tanggapan”. Keamanan saat ini tidak 

hanya tergantung pada negara, tetapi juga ditentukan oleh kerjasama lintas negara 

antara aktor non-negara. Ini karena keamanan manusia merupakan agenda utama 

di seluruh dunia, sehingga diperlukan kerjasama antar individu dalam menjaga 

keamanan. Keempat, aspek “nilai-nilai inti keamanan”. Berbeda dengan 
                                                

80Rizal A.Hidayat, “Keamanan Manusia dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis terkait 
Perang Antar-Negara”, Intermestic: Journal of International Studies, Vol. 1 No. 2 (2017): h. 109. 
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pandangan tradisional yang menekankan pada “kemerdekaan nasional”, 

kedaulatan, dan integritas wilayah, pandangan modern menekankan pada nilai-

nilai baru baik di tingkat individual maupun global yang harus dijaga. Nilai-nilai 

baru ini meliputi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, demokratisasi, 

perlindungan lingkungan hidup, dan upaya melawan kejahatan lintas batas seperti 

perdagangan manusia, narkotika, pencucian uang, terorisme, dan sebagainya81 

 Pada dasarnya, konsep keamanan dalam pendekatan tradisional 

menempatkan negara (state) sebagai peran utama dan fokus pada penggunaan 

militer. Dalam pendekatan ini, keamanan diartikan sebagai perlindungan negara 

dari ancaman militer negara lain, sehingga negara harus menjaga keamanannya 

dengan menggunakan kekuatan militer. Pendekatan ini mendasarkan pada 

pandangan bahwa negara adalah subjek dan objek keamanan, sehingga negara 

menjadi inti dalam upaya menjaga keamanannya sendiri.82 Tidak seperti ancaman 

keamanan tradisional di mana aktornya bukan berasal dari negara (aktor non-

negara), tetapi masih dapat menghadirkan ancaman yang lebih signifikan terhadap 

keamanan nasional suatu negara daripada kekuatan militer negara lain. 

Copenhagen School berpendapat bahwa, keamanan tidak lagi hanya terfokus pada 

aktor negara (state), tetapi menyoroti pentingnya aspek keamanan manusia 

(human security). Oleh karena itu, ancaman keamanan non-tradisional ini dapat 

                                                
81UNIDA Gontor, “Studi Keamanan Manusia”, Website Resmi UNIDA Gontor. 

https://hi.unida.gontor.ac.id/studi-keamanan-manusia ( Diakses 22 Agustus 2023) 
82Zahroh Hayati Azizah, “Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda 

Kebijakan Negara-Bangsa”, Jurnal Diplomasi Pertahanan,Vol. 6 No. 3 (2020): h. 97. 

https://hi.unida.gontor.ac.id/studi-keamanan-manusia
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muncul sewaktu-waktu dan di berbagai tingkat, baik di tingkat internasional, 

regional, nasional, lingkungan, atau bahkan individu.83 

 Dalam bukunya yang berjudul “The Evolution of International Security 

Studies,” Barry Buzan dan rekan-rekannya Hansen mengemukakan sejumlah 

gagasan mengenai konsep keamanan yang dikenal sebagai pendekatan non-

tradisional. Pertama, keamanan tidak terbatas pada perlindungan negara semata, 

melainkan mencakup upaya untuk menjaga keselamatan individu, kelompok, 

lingkungan, serta bahkan keberadaan planet ini. Kedua, pentingnya memahami 

asal-usul ancaman, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negara. Ketiga, 

studi keamanan tidak hanya berkaitan dengan sektor militer, melainkan juga 

merambah sektor ekonomi dan lingkungan. Keempat, dalam studi keamanan, 

tidak hanya berfokus pada perasaan terancam, tetapi juga mempertimbangkan 

upaya untuk menyerang atau mendominasi.84 

 Pengembangan konsep keamanan yang telah menghasilkan konsep 

keamanan non-tradisional menunjukkan peningkatan ancaman yang lebih luas. 

Ancaman yang dapat dihadapi oleh suatu negara bukan hanya terbatas pada 

ancaman nuklir, tetapi juga mencakup ancaman terhadap lingkungan hidup, 

ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, pasokan energi, keselamatan individu, 

keamanan di perairan, dan banyak lagi. Isu-isu tersebut dianggap memiliki 

dampak yang serius pada berbagai tingkat, termasuk keamanan manusia, 

                                                
83Studocu, “Ancaman dalam Konsep Keamanan Internasional: Keamanan Non-

Tradisional”,  
84Barry Buzan dan Lene Hansen, The Evolutions of International Security Studies. 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2009), h. 35-37. 
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keamanan nasional, keamanan regional, serta keamanan internasional atau 

global.85 

 Oleh karena itu, bentuk-bentuk dari Ancaman Keamanan Non-Tradisional 

ini dapat memberikan ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia, yang 

mencakup fenomena kejahatan transnasional, seperti migrasi ilegal, perdagangan 

manusia, perdagangan narkoba secara ilegal maupun persoalan lingkungan dan 

kesehatan seperti penyakit menular, bencana alam, perubahan iklim dan berbagai 

masalah sosial lainnya. Isu-isu keamanan non-tradisional tersebut terentang luas 

dalam berbagai area yang berbeda-beda, namun dengan mudah menyebar dan 

beririsan dengan isu-isu lain, seperti halnya dengan munculnya isu perdagangan 

orang yang merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara atau 

Transnasional yang dapat mengancam keamanan suatu negara.86 

 Perkembangan zaman yang semakin modern memberikan dampak 

signifikan terhadap berkembangnya berbagai jenis kejahatan lintas batas negara 

(Transnational organized crimes). Hal ini dikarenakan adanya kemudahan bagi 

setiap orang untuk dapat melewati lintas batas negaranya masing-masing.87 

Kejahatan Transnasional sendiri dimaknai sebagai suatu tindak kejahatan yang 

terstruktur dan sistematis yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan 

kemakmuran global. Dimana, kejahatan Transnasional ini memiliki wilayah 

                                                
85Uni W. Sagena, “Memahami Keamanan Tradisional dan Nontradisional di Selat 

Malaka: Isu-Isu dan Interaksi antar Aktor”, Jurnal Interdependence, Vol. 1 (2013): h. 74. 
86Uni W. Sagena, “Memahami Keamanan Tradisional dan Nontradisional di Selat 

Malaka: Isu-Isu dan Interaksi antar Aktor”, Jurnal Interdependence, Vol. 1 (2013): h. 75.  
87Felix Ferdin Bakker, dkk., “The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of 

Transnational Crime in the Southeast Asia Region'', JLBP: Journal of law and border protection, 
vol. 2. no. 1 (2020): h. 53-54. 
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operasi yang mencakup dua negara atau lebih, sehingga dapat mempengaruhi 

berbagai kepentingan seperti, ekonomi, politik dan sosial budaya.88 Bentuk-

bentuk kejahatan Transnasional juga sangat beragam, termasuk pelanggaran 

seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, peredaran narkotika dan 

psikotropika, perdagangan manusia, kejahatan siber, penyelundupan migran, 

tindak pidana terorisme, pencurian ikan, dan lain sebagainya.89 

 Salah satu kejahatan Transnasional yang saat ini sedang marak 

diperbincangkan di seluruh dunia adalah perdagangan orang. Isu ini bukan hanya 

persoalan dalam negeri saja, namun sudah menjadi persoalan regional hingga 

internasional.90 Perdagangan orang adalah bentuk permasalahan keamanan non 

tradisional yang sudah tidak asing lagi dan bukan menjadi hal baru dalam 

permasalahan lintas negara. Hal ini dikarenakan isu perdagangan orang sudah 

terjadi sejak masa penjajahan hingga saat ini.91  

 Dalam Protokol Palermo tahun 2000, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 

mendefinisikan perdagangan orang (Human Trafficking) sebagai: 

“Perekrutan, pengiriman, perpindahan, tempat penampungan, atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, atau 
bentuk pemaksaan lainnya, seperti penculikan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, pemberian atau 
penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari 

                                                
88Kementerian Luar Negeri Indonesia, Situs Resmi KEMENLU, 

https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime ( Diakses 22 
Agustus 2023) 

89Muh. Irfansyah Hasan, “Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana 
Indonesia”, Lex Crimen, vol. 7. no. 7 (2018): h. 14. 

90Renaldi Afriansyah, dkk., “Upaya Asean dalam Menangani Human Trafficking di 
Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak)”, Aufklärung: Jurnal 
Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 3,  (2022): h. 224. 

91Chika Monika Sitinjak, dkk., “Upaya ASEAN Menangani Perdagangan Manusia di 
Asia Tenggara”, Jurnal Pena Wimaya, vol.2 no.2,  (2022): h. 8.  

https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime
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individu yang memiliki kewenangan atas orang lain, semua ini dilakukan 
untuk tujuan eksploitasi.92  

 

 Sementara Perdagangan Orang (Human trafficking) menurut ketentuan 

pasal 297 KUHP yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 BAB 1 pasal 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

berbunyi:  

“Perdagangan orang adalah tindakan merekrut, mengangkut, 
menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan 
menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, serta 
memberikan uang atau manfaat, sehingga mendapatkan persetujuan dari 
individu yang memiliki kendali atas orang tersebut, baik dalam negeri 
maupun lintas negara, dengan tujuan eksploitasi atau menyebabkan 
individu tersebut dieksploitasi.93 

 

 Secara garis besar, Perdagangan orang (Human trafficking) merupakan isu 

Transnasional dalam bentuk pelecehan seksual, perdagangan manusia dan 

eksploitasi yang pada akhirnya menimbulkan resiko yang sangat serius bagi 

pelaku maupun korbannya.94 Pelaku perdagangan orang cepat berubah menjadi 

sindikat lintas negara dengan operasi yang terkoordinasi dan tersembunyi dengan 

melintasi batas-batas negara dan memanfaatkan celah dalam sistem hukum 

maupun keamanan nasional. Mereka melakukan aktivitas kriminal yang telah 

melanggar lebih dari satu hukum, dan secara tidak langsung juga akan 

memberikan dampak pada negara asal dan negara lain yang terlibat. Korban 

                                                
92IOM Indonesia, “Apa itu Perdagangan Orang”, https://indonesia.iom.int/id/apa-itu-

perdagangan-orang (Diakses 22 Agustus 2023) 
93Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) 
94Fina Faizani, “Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Human Trafficking di Asia 

Tenggara” Makalah. (Fak.Syariah dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati, 2022), h. 7-8. 

https://indonesia.iom.int/id/apa-itu-perdagangan-orang
https://indonesia.iom.int/id/apa-itu-perdagangan-orang
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perdagangan orang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari 

orang dewasa hingga anak-anak dan laki-laki maupun perempuan. Para korban 

perdagangan orang akan mengalami dampak negatif baik dalam bentuk fisik 

maupun psikis.95 Secara Fisik, para korban memiliki akses terbatas terhadap 

makanan yang layak, air bersih dan perawatan medis, sehingga mereka rentan 

terhadap penyakit menular, kelelahan kronis, malnutrisi dan sebagainya. 

Sedangkan secara psikis, para korban mengalami trauma mendalam yang dapat 

mengakibatkan gangguan emosi, masalah kesehatan mental, kecemasan, depresi, 

dan stres.96 Hal inilah yang menjadikan perdagangan orang sebagai isu yang 

sangat sensitif dan krusial yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Itulah 

mengapa, banyak negara yang merespon kasus ini sebagai salah satu isu high 

politics karena setiap tahunnya kasus tersebut semakin meningkat.97 

 Isu perdagangan orang adalah salah satu contoh masalah keamanan non-

tradisional. Ini disebabkan oleh fakta bahwa perdagangan orang tidak melibatkan 

ancaman yang memerlukan penanganan militer atau negara sebagai aktor 

utamanya. Sebaliknya, perdagangan manusia menjadi tanggung jawab bersama 

yang membutuhkan kerja sama dari semua sektor di dalam dan di luar negara, 

karena dapat mengancam kehidupan individu atau individu tersebut. Salah satu 

pendekatan alternatif untuk memahami ancaman yang dapat membahayakan 

                                                
95Kementerian Luar Negeri Indonesia, Situs Resmi KEMENLU,  

https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime (Diakses 22 
Agustus 2023) 

96Kumparan, https://m.kumparan.com/amp/ayuwllndry14/urgensi-solidaritas-asean-
dalam-isu-human-trafficking-di-kawasan-asia-tenggara-20cASEsp3a9 (Di akses 22 Agustus 2023) 
97 Chika Monika Sitinjak, dkk., “Upaya ASEAN Menangani Perdagangan Manusia di Asia 
Tenggara”, Jurnal Pena Wimaya, vol.2 no.2,  (2022): h. 8.  

https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime
https://m.kumparan.com/amp/ayuwllndry14/urgensi-solidaritas-asean-dalam-isu-human-trafficking-di-kawasan-asia-tenggara-20cASEsp3a9
https://m.kumparan.com/amp/ayuwllndry14/urgensi-solidaritas-asean-dalam-isu-human-trafficking-di-kawasan-asia-tenggara-20cASEsp3a9
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individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari adalah melalui konsep 

keamanan manusia atau Human Security.98 

 Berbicara tentang keamanan manusia, Human Security adalah salah satu 

paradigma keamanan alternatif bersifat non tradisional yang dimana fokus 

kajiannya adalah kehidupan manusia dan martabatnya. Human security 

menempatkan fokus pada individu daripada negara, dengan mengartikan 

keamanan dalam tujuh dimensi yang berbeda, yaitu keamanan ekonomi, 

keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan 

personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Ini bukan hanya berkaitan 

dengan pembebasan manusia dari ancaman senjata konvensional atau dampak 

senjata lainnya, tetapi juga mencakup konsep kesejahteraan manusia. Dalam 

konteks ini, kesejahteraan manusia mengacu pada kondisi di mana individu dapat 

hidup bebas dan sejahtera. Oleh karena itu, Human Security merupakan satu 

bentuk perlindungan dan upaya pengamanan terhadap berbagai ancaman yang 

dapat mengganggu hak asasi individu untuk hidup bebas dan sejahtera.99 

 Konsep keamanan manusia (Human Security) melibatkan pemenuhan 

kebebasan dari rasa kekurangan, rasa takut, dan hak untuk hidup dengan martabat. 

Ancaman terhadap keamanan manusia muncul dari tujuh dimensi yang berbeda, 

yaitu ekonomi, pangan, lingkungan, kesehatan, politik, personal, dan masyarakat. 

Dalam dimensi pangan, penting bagi masyarakat untuk terlindungi dari ancaman 
                                                

98Naufal Fikhri Khairi, “Upaya ASEAN Dalam Menangani Masalah Perdagangan 
Manusia di Asia Tenggara: Asean’s Effort On Dealing With Human Trafficking Problems In 
Southeast Asia”, Vol. 20, No. 2 (2021): 85.  

99Heru Susetyo, “Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan 
Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia”, Lex Jurnalica, Vol. 6 No.1 (2008): h. 
4-5. 
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kelaparan dan kekurangan pasokan makanan. Dalam dimensi lingkungan, 

masyarakat harus dapat menikmati kualitas lingkungan yang sehat dan bersih. 

Dalam dimensi kesehatan, masyarakat harus terlindungi dari penyakit mematikan 

dan menular. Dalam dimensi kemasyarakatan, masyarakat harus merasa aman 

untuk menjadi bagian dari kelompok minoritas dan hak-hak mereka harus 

dilindungi. Dalam dimensi politik, masyarakat harus dilindungi dari tindakan 

represif dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam dimensi keamanan, 

masyarakat harus bebas dari ancaman kekerasan, baik itu dalam konteks keluarga, 

di luar rumah, tindak terorisme, kejahatan kriminal, hingga eksploitasi anak.100 

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk ancaman keamanan 

terhadap manusia yang secara tidak langsung telah melanggar Hak Asasi 

Manusia. Perdagangan Manusia adalah kejahatan yang merenggut konsep 

kemanusiaan karena melibatkan kekerasan, penindasan, pemaksaan, dan penipuan 

terhadap korban yang terjebak dalam jaringan tersebut. Selain itu, perdagangan 

manusia juga dapat menyebabkan masalah sosial, ekonomi, dan politik yang luas, 

serta menciptakan ketidakstabilan di tingkat nasional maupun internasional. 

Dalam Islam sendiri, perdagangan manusia lebih dikenal dengan istilah 

perbudakan. Islam merupakan agama egaliter yang menolak perbudakan karena 

tidak sesuai dengan kodrat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Islam tidak 

bisa serta merta menghapus perbudakan, karena tradisi perbudakan sudah ada 

sejak berabad-abad lamanya, sehingga para budak tidak mau segera dibebaskan. 

Mereka juga tidak terbiasa mandiri dan tidak memiliki sumber daya yang cukup 

                                                
100Agus Trihartono, dkk., Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional. 

(Jawa Barat: Melvana Publishing, 2020), h. 4. 



66 
 

 
 

untuk mandiri. Korban perdagangan orang dapat digolongkan layak untuk 

dizakati karena mereka dapat digolongkan sebagai mustadh’afin (kaum yang 

lemah) seperti budak (riqab) dan garim (dililit utang) yang berhak menerima 

zakat. Hal ini dikarenakan sebagian besar korban perdagangan manusia berasal 

dari keluarga miskin yang mempunyai latar belakang ekonomi yang terbilang 

cukup rendah. Oleh karena itu, korban perdagangan orang pada umumnya berhak 

atas zakat. Maka dalam hal ini Nabi menempuh tiga langkah: Pertama, perekrutan 

budak baru harus dibatasi; kedua, buka pintu selebar mungkin untuk 

membebaskan para budak; ketiga, mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap 

budak yang ada sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadist. Islam 

sangat melarang perdagangan manusia (Human Trafficking) karena pada dasarnya 

manusia itu sama dimata Allah SWT. Al-Qur’an juga banyak menyebutkan 

tentang larangan kejahatan ini, meskipun tidak dijelaskan secara rinci.   

 Ketika berbicara tentang perdagangan manusia (Human Trafficking), perlu 

dicatat bahwa dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan isu 

ini. Namun, dalam Al-Qur’an, praktik perdagangan manusia tidak disebutkan 

secara eksplisit. Sebaliknya, ada beberapa ayat yang secara tidak langsung 

menggambarkan dan membahas unsur-unsur dari perdagangan manusia, seperti 

pemindahan, pemaksaan, penampungan, dan perekrutan dengan tujuan 

eksploitasi, termasuk pekerja seks komersial. Salah satu contoh ayat Al-Qur’an 

yang dapat dihubungkan dengan hal ini dapat ditemukan dalam Q.S Yusuf/12:19: 
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وْهُ وَاَ ٗ   غُلٰمٌ  هٰذاَ يٰبشُْرٰى قاَلَ ٗ   ٗ  وَجَاۤءَتْ سَيَّارَةٌ فَارَْسَلوُْا وَارِدَهمُْ فاَدَْلٰى دَلْوَه سَرُّ

وَاٰللُّ ٗ  بِضَاعَةً   مَعْدُوْدَة   دَرَاهِمَ  بخَْس   ٗ  وَشَرَوْهُ بثِمََن   (١٩) يعَْمَلوُْن بمَِاٗ  عَلِيْمٌ  

٠٢نالزٰهِدِيْ  مِنَ  فيِْهِ  وَكَانوُْاٗ    

Terjemahnya:  

“ 19. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh orang 
mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, “Oh, 
senangnya, ini ada seorang anak muda!”. Kemudian mereka 
menyembunyikannya sebagai barang dagangan. 20. Dan mereka 
menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham 
saja, sebab mereka tidak tertarik padanya”.101 

 

Dalam Q.S Yusuf/12:19 berbicara tentang menjual seseorang, yaitu 

Yusuf dan menjadikannya hamba. Jadi, secara tidak langsung hal tersebut tersirat 

bentuk eksploitasi. Dalam Tafsirnya Zamakhshari mengklaim bahwa Yusuf di 

jual sebagai pelayan kepada seorang penguasa Mesir bernama Qitfir atau Atfir. 

Yusuf di jual dan di jadikan sebagai pembantu merupakan salah satu bagian dari 

bentuk perdagangan manusia. Sangat jelas bahwa Q.S Yusuf/12:19-20 berbicara 

tentang perdagangan manusia dan yang menjadi korbannya adalah Yusuf, yang 

dimana pada saat itu masih anak-anak dan belum cukup umur. 

Menurut tafsir Al-Misbah Jilid 6 ayat diatas menjelaskan bahwa adanya 

gambaran tentang praktik perdagangan orang yaitu perilaku seseorang yang 

memperjualbelikan manusia dan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi 

Yusuf as. Pada dasarnya praktik perdagangan orang adalah perbuatan yang 

tercela, hal ini dikarenakan pelaku dari perdagangan orang ini secara tidak 

                                                
101Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, Situs Resmi Kemenag. 

https://quran.kemenag.go.id (23 Agustus 2023) 

https://quran.kemenag.go.id/
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langsung telah melanggar harkat dan martabat seorang manusia. Padahal dalam 

islam sendiri, manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna 

dan sangat dimuliakan.102 

B. Sekuritisasi Akar Perdagangan Orang  

 Dari berbagai macam kejahatan lintas batas, perdagangan manusia 

(Human Trafficking) adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh 

berbagai negara dan komunitas internasional. Perdagangan manusia dikategorikan 

sebagai kejahatan lintas batas karena kegiatan ini mampu melewati batas-batas 

negara dan melibatkan kerja sama antara satu negara dengan negara lainnya.103 

Perdagangan manusia harus segera diberantas karena melanggar Hak Asasi 

Manusia. Masalah ini menjadi serius karena kurangnya intervensi dan regulasi di 

negara-negara terkait. Kurangnya pengaturan hukum membuat sulitnya penegakan 

hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga pelaku 

perdagangan manusia jarang diadili. Banyak korban juga tidak mendapatkan hak-

hak mereka yang dijamin oleh peraturan hukum. Praktik perlawanan atas 

kejahatan ini telah menjadi perhatian mendasar dalam pergaulan internasional 

yang tidak hanya melibatkan hubungan antar-negara, melainkan juga ditopang 

oleh institusi internasional dan advokasi masyarakat sipil.104 

                                                
102Arini Nur Alfian, “Bullying dalam Al-Qur’an (Perspektif M.Quraish Shihab dalam 

Tafsir Al-Misbah Surah Yusuf)”, Skripsi (Jakarta: Fak Agama Islam, 2020): h. 37.  
103Priscilla Monique 1 dan Vita Amalia Puspa Warni, “Buruh Migran dan Human 

Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia”, Jurnal 
Transformasi Global, Vol. 7 No. 1 (2020): h. 76. 

104Respati Triana Putri, dkk., “Problematika Human Trafficking Sebagai Kejahatan 
Transnasional Dalam Perspektif Keimigrasian dan Hukum Internasional”, Journal of Law and 
Border Protection, Vol. 4, No. 1 (2022): h. 81-82.  
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 Salah satu instrumen global yang paling penting untuk memerangi dan 

perlindungan korban perdagangan manusia adalah Protokol PBB untuk 

Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya 

Perempuan dan Anak yang sering disebut sebagai Protokol Palermo. Protokol 

Palermo ini diadopsi pada tahun 2000 dan mulai berlaku pada tahun 2003 yang 

melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional. 

Protokol yang dibentuk oleh United Nations ini menjadi standarisasi bagi negara-

negara dalam membuat hukum serta peraturan dalam upaya menanggulangi 

permasalahan perdagangan manusia yang dibagi menjadi tiga dimensi kebijakan: 

pencegahan insiden perdagangan lebih lanjut, penuntutan pelaku perdagangan 

manusia, dan perlindungan korban.105 

 Hingga saat ini, Protokol Anti Perdagangan Manusia PBB telah 

diratifikasi oleh 169 negara, termasuk Indonesia. Negara-negara yang telah 

menandatangani Protokol Palermo tersebut diharuskan untuk menyusun 

kebijakan, program, dan langkah-langkah komprehensif lainnya untuk mencegah 

dan memerangi perdagangan manusia.106 Protokol Palermo terdiri dari tiga pilar 

utama, yaitu perlindungan (protection), pencegahan (prevention), dan penuntutan 

(prosecution). Protokol pertama, yaitu aspek perlindungan, berarti memberikan 

bantuan kepada korban perdagangan manusia dengan menjaga kerahasiaan dan 

privasi mereka sesuai dengan hukum domestik yang berlaku. Protokol kedua, 

                                                
105Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, dkk “Implementasi Protokol Palermo Dalam 

Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human 
Trafficking”, (Denpasar Bali: Fak. Ilmu Sosial dan Politik, 2017): h. 2.  

106Migrant Care, Kerja Sampai Mati: Sebuah Studi tentang Pekerja Migran dan 
Hukuman Mati. (Inggris: Reprieve, 2021), h. 31. 
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yang berkaitan dengan pencegahan, mewajibkan negara-negara untuk 

mengembangkan kebijakan dan program terkait untuk mencegah dan melawan 

perdagangan manusia, serta untuk melindungi terutama anak-anak dan perempuan 

yang rentan terhadap perdagangan manusia sehingga mereka tidak lagi menjadi 

korban. Protokol ketiga dan terakhir, yang berfokus pada penuntutan, 

mengharuskan setiap negara untuk mengadopsi undang-undang dan peraturan 

yang akan ditegakkan jika terjadi pelanggaran yang disengaja. Dalam hal ini, 

hukuman harus diberikan kepada siapa pun yang terlibat dalam aktivitas 

perdagangan manusia.107 

 Protokol Palermo mengatur tingkat atau peringkat negara-negara ke dalam 

empat tier berdasarkan tingkat efektivitas hukum dan peraturan yang terkait 

dengan perdagangan manusia di negara tersebut. Dalam pembagian ini, tier 1 

mencakup negara-negara dengan peraturan dan hukum yang kuat dan sesuai 

dengan standar yang terdapat dalam Protokol Palermo. Tier 2 mencakup negara-

negara di mana hukum dan peraturan mengenai perdagangan manusia telah 

mencapai standar Protokol Palermo, tetapi masih memerlukan perbaikan karena 

dianggap belum cukup efektif. Tier 3 daftar pantauan mencakup negara-negara di 

mana hukum dan peraturan mengenai perdagangan manusia belum memenuhi 

standar minimum Protokol Palermo dan tingkat aktivitas perdagangan manusia 

masih tinggi. Dalam tier 4, hukum dan peraturan di negara tersebut dianggap 

belum cukup kuat atau efektif dalam mengatasi masalah perdagangan manusia. 

                                                
107Wira Adi Bagaskara, “Kepentingan Nasional Indonesia Meratifikasi Protokol Palermo 

Tahun 2000 sebagai Upaya Pencegahan & Penanggulangan Human Trafficking”, Skripsi. (Fak. 
Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2019). 
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Berdasarkan Laporan Trafficking in Person Tahun 2022, negara-negara 

anggota ASEAN dikelompokkan berdasarkan kerentanan terhadap perdagangan 

manusia dalam lima kategori, yaitu tier 3, tier 2 Watched List, tier 2, dan tier 1. 

Negara dengan label tier 3 dianggap rentan karena pemerintahnya tidak 

sepenuhnya memenuhi standar minimum dan tidak melakukan upaya signifikan 

untuk memberantas perdagangan manusia. Sementara itu, tier 2 adalah negara-

negara di mana pemerintahnya tidak memenuhi standar minimum yang terdapat 

dalam TVPA (Trafficking Victims of Protection Act). Ada juga klasifikasi tier 2 

watch list yang diberikan dalam kondisi tertentu, seperti jumlah kasus 

perdagangan manusia yang cukup serius di negara tersebut atau kegagalan dalam 

menangani kasus di masa lalu sebagai berikut: 

Gambar 5.1 

Tier List Negara ASEAN dalam Perdagangan Manusia Tahun 2022 
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 Dalam konteks negara-negara ASEAN, Brunei Darussalam, Kamboja, 

Malaysia, Myanmar, dan Vietnam masuk dalam kategori tier 3 dalam hal 

kerentanan terhadap perdagangan manusia. Di sisi lain, Laos, Thailand, dan Timor 

Leste tergolong dalam tier 2. Sementara Filipina memiliki status tier 1, 

menunjukkan bahwa pemerintahannya memenuhi standar minimum TVPA dan 

efektif dalam penanganan perdagangan manusia.108 Namun, Indonesia 

diklasifikasikan sebagai negara dengan label tier 2 watched list, yang berarti 

hukum dan peraturan yang telah diterapkan terkait perdagangan manusia di negara 

ini sudah baik dan sesuai dengan standar yang dijelaskan dalam Protokol Palermo, 

namun masih dianggap perlu perbaikan karena belum cukup efektif.109 

1. Isu Perdagangan Orang di Kawasan Asia Tenggara 

 Perdagangan orang telah menjadi fenomena umum yang terjadi pada 

negara-negara berkembang seperti di Kawasan Asia Tenggara yang hampir semua 

negara bagiannya memiliki isu tersebut. Tingginya tingkat perdagangan orang di 

Kawasan Asia Tenggara tentu saja dilatarbelakangi dengan faktor yang beragam, 

mulai dari tidak meratanya perekonomian yang mengakibatkan tingginya angka 

kemiskinan, turunnya kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut, tingginya 

kasus korupsi, letak geografis yang strategis karena dilewati oleh berbagai jalur 

perdagangan internasional dan faktor budaya dimana perdagangan orang sudah 

                                                
108 GoodStats, “Menyorot Kasus Menahun Perdagangan Manusia”, Situs Resmi Trafficking 
in Person. https://goodstats.id/article/menyorot-kasus-menahun-perdagangan-manusia-ze1FT 
(Diakses 23 Agustus 2023) 

109Priscilla Monique dan Vita Amalia Puspa Warni, “Buruh Migran dan Human 
Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia”, Jurnal 
Transformasi Global, Vol. 7 No. 1, 2020), 75 

https://goodstats.id/article/menyorot-kasus-menahun-perdagangan-manusia-ze1FT
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mengakar menjadi kebiasaan masyarakat.110 Hal ini dikarenakan penegakkan 

hukum serta komitmen dari negara-negara di Kawasan Asia Tenggara masih 

belum kuat. Oleh karena itu, ASEAN (Association of SouthEast Asia Nations) 

yang merupakan wadah integrasi regional di Kawasan Asia Tenggara sudah 

sepantasnya mengembangkan dan menjaga keamanan kawasan, termasuk salah 

satunya kejahatan perdagangan orang.111 

 Sebagai institusi yang menaungi dan melindungi negara-negara di 

Kawasan Asia Tenggara, ASEAN bergerak sebagai media dalam mencari solusi 

dari masalah perdagangan orang.112 Beberapa upaya yang telah dilakukan ASEAN 

dalam melawan perdagangan orang di Kawasan Asia Tenggara sebagai berikut: 

- Pada tahun 1981, ASEAN mendirikan ASEANAPOL (Association of Southeast 

Asian Nations Chiefs of Police), sebuah lembaga kepolisian yang didirikan oleh 

negara-negara anggota ASEAN dengan maksud untuk mendorong kerjasama 

regional di bidang kepolisian dalam upaya memerangi perdagangan manusia di 

wilayah Asia Tenggara.113  

- Pada tahun 2004, ASEAN mengeluarkan sebuah deklarasi untuk menghadapi 

perdagangan manusia, terutama yang menyangkut perempuan dan anak-anak, 

                                                
110Felix Ferdin Bakker, dkk., “The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of 

Transnational Crime in the Southeast Asia Region'', JLBP: Journal of law and border protection, 
vol. 2. no. 1 (2020): h. 53. 

111Naufal Fikhri Khairi, “ASEAN’s Effort on Dealing With Human Trafficking Problems 
in Southeast Asia”, Anterior Jurnal, vo. 20 (2021): h. 87. 

112Renaldi Afriansyah, dkk., “Upaya Asean dalam Menangani Human Trafficking di 
Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak)”, Aufklärung: Jurnal 
Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 3,  (2022): h. 226. 

113Kumparan, https://m.kumparan.com/amp/ayuwllndry14/urgensi-solidaritas-asean-
dalam-isu-human-trafficking-di-kawasan-asia-tenggara-20cASEsp3a9 

https://m.kumparan.com/amp/ayuwllndry14/urgensi-solidaritas-asean-dalam-isu-human-trafficking-di-kawasan-asia-tenggara-20cASEsp3a9
https://m.kumparan.com/amp/ayuwllndry14/urgensi-solidaritas-asean-dalam-isu-human-trafficking-di-kawasan-asia-tenggara-20cASEsp3a9
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yang lebih dikenal dengan sebutan ASEAN Declaration Against Human 

Trafficking in Persons Particularly Women and Children. 

- Pada tahun 2015, ASEAN mengeluarkan panduan strategis untuk Komunitas 

Politik-Keamanan ASEAN dengan menciptakan lembaga AICHR (ASEAN 

Intergovernmental Commission on Human Rights). Pada tahun yang sama, 

ASEAN juga menggulirkan pembaruan terhadap ASEAN Declaration Against 

Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children, serta 

memperkenalkan ACTIP-WC (ASEAN Convention Against Trafficking In 

Persons, Especially Women And Children). Selanjutnya, dibentuklah ASEAN 

Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children 

(APA), yang sejalan dengan prinsip dan alat-alat ASEAN, dan menjadi salah 

satu elemen pendukung dalam mencapai rencana kerja menuju ASEAN 

Community.114 

- Pada tahun 2017, ASEAN mengembangkan Bohol TIP Work Plan 2017-2020. 

Rencana kerja ini dapat dianggap sebagai Rencana Kerja Multi-Sektor 

ASEAN, yang disusun oleh SOMTC (Senior Officials Meeting on 

Transnational Crime) sebagai hasil kerja sama antara berbagai badan sektoral 

ASEAN. Selain itu, ada lembaga lain yang fokus menangani kasus 

perdagangan manusia di Asia Tenggara, seperti ASEAN Ministerial Meeting 

on Transnational Crime (AMMTC) dan ASEAN Convention Against 

Trafficking in Persons. 

                                                
114Fina Faizani, “Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Human Trafficking di Asia 

Tenggara” Makalah. (Fak.Syariah dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati, 2022), h. 7. 
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- Pada tahun 2023, perhatian ASEAN terhadap isu Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (TPPO) tinggi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 yang 

diadakan di Labuan Bajo, Indonesia, pada tanggal 9-11 Mei 2023. Dalam 

agenda yang diprakarsai oleh Indonesia, para pemimpin ASEAN akhirnya 

setuju untuk bekerja sama, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam menangani 

TPPO yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi melalui berbagai 

mekanisme regional dan inisiatif ASEAN. Hal ini termasuk peningkatan 

penegakan hukum di negara-negara anggota dan penguatan kapasitas badan-

badan terkait dalam penyelidikan, pengumpulan data dan bukti, identifikasi 

korban, serta investigasi bersama terkait TPPO.115 

 ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas perdagangan 

manusia melalui berbagai deklarasi, konvensi, dan kebijakan-kebijakan luar 

negeri masing-masing negara anggotanya. Namun, dengan melihat kasus 

perdagangan orang yang semakin meningkat setiap tahunnya di Kawasan Asia 

Tenggara, Lembaga maupun UUD yang telah ada tidak cukup sebagai alat 

penanggulangan masalah tersebut. Upaya ASEAN dalam mengatasi kasus 

perdagangan orang sudah tepat, namun kontribusi dari negara-negara anggota 

belum terpenuhi. Dapat dikatakan bahwa hal ini telah menjadi bukti kepedulian 

ASEAN terhadap isu keamanan non-tradisional terkhusus perdagangan orang.  

Namun, ASEAN masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memikirkan 

                                                
115ASEAN, “Hasil KTT ASEAN 2023”, https://asean2023.id/id/news/results-of-the-2023-

asean-summit (Diakses 23 Agustus 2023) 

https://asean2023.id/id/news/results-of-the-2023-asean-summit
https://asean2023.id/id/news/results-of-the-2023-asean-summit


76 
 

 
 

strategi yang tepat jika ingin memberantas perdagangan orang secara utuh di 

berbagai negara-negara anggotanya.116 

2. Isu Perdagangan Orang di Indonesia 

 Indonesia telah berhasil mengesahkan Protokol Palermo melalui UU No. 

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO). Meskipun demikian, tingkat perdagangan manusia di Indonesia dianggap 

tinggi dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Ini 

disebabkan oleh peran ganda Indonesia sebagai negara asal, transit, dan tujuan 

dalam kasus perdagangan manusia.117 Tingkat perdagangan manusia yang tinggi 

di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah 

ketenagakerjaan, ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan 

pekerjaan yang cukup, tingkat pendidikan yang rendah, peran perempuan dalam 

struktur keluarga, faktor-faktor budaya dan sosial, keterlibatan anak perempuan 

dalam keluarga, pernikahan pada usia dini, ketidaksetaraan gender dalam hukum 

dan politik, tingginya tingkat pengangguran, korupsi, dan lemahnya penegakan 

hukum.118 

 Sebagai sebuah negara berkembang, masalah perdagangan orang masih 

menjadi salah satu ancaman terbesar di Indonesia. Perdagangan orang bukanlah 

hal baru di Indonesia karena sudah terjadi sejak masa kolonial. Perdagangan orang 

                                                
116Renaldi Afriansyah, dkk., “Upaya Asean dalam Menangani Human Trafficking di 

Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak)”, Aufklärung: Jurnal 
Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 3,  (2022): h. 226. 

117Obsatar Sinaga, “Fenomena Human Trafficking di Asia Tenggara”, Karya Ilmiah. 
(Fak. Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, 2011)  

118Kumparan, https://m.kumparan.com/amp/ayuwllndry14/urgensi-solidaritas-asean-
dalam-isu-human-trafficking-di-kawasan-asia-tenggara-20cASEsp3a9 (Di akses 23 Agustus 2023) 

https://m.kumparan.com/amp/ayuwllndry14/urgensi-solidaritas-asean-dalam-isu-human-trafficking-di-kawasan-asia-tenggara-20cASEsp3a9
https://m.kumparan.com/amp/ayuwllndry14/urgensi-solidaritas-asean-dalam-isu-human-trafficking-di-kawasan-asia-tenggara-20cASEsp3a9
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di Indonesia cenderung melambung tinggi bahkan mengkhawatirkan. Kasus ini 

terlihat seperti gunung es yang artinya, angka yang tersembunyi di bawah 

permukaan jauh lebih besar daripada angka yang ditampilkan di permukaan.119 

Berdasarkan data yang ada, perdagangan orang di Indonesia terus meningkat 

setiap tahunnya. Hal ini tercantum dalam Sistem Informasi Online Perlindungan 

Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).120 Dimana, data tersebut menunjukkan  

seluruh korban TPPO yang terlaporkan, jumlah korban TPPO dari tahun ke tahun: 

2019: 226 korban 2020: 422 korban 2021: 683 korban Januari-Oktober 2022: 401 

korban. Peningkatan jumlah korban TPPO dari tahun ke tahun dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Peningkatan Jumlah Korban TPPO di Indonesia dari Tahun ke Tahun 

                                                
119Siti Romlah, “Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia”, JEJAK: 

Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi, Vol. 1 No. 2,  (2021): h. 95. 
120Serikat Buruh Migran Indonesia, “Menjadi Korban Berulang Kali, Mengungkap 

Realita Lemahnya Penegakan Hukum Kasus Perdagangan Orang di Indonesia”, Situs Resmi SBMI. 
https://sbmi.or.id/menjadi-korban-berulang-mengungkap-kualitas-penegakan-hukum-tppo-2023/ 
(Diakses 23 Agustus 2023) 

https://sbmi.or.id/menjadi-korban-berulang-mengungkap-kualitas-penegakan-hukum-tppo-2023/
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 Pada tahun 2023, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih 

menjadi tantangan utama Pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan perdagangan 

orang tidak hanya terjadi di lintas negara saja, melainkan juga terjadi di dalam 

negeri. Menurut laporan yang disajikan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia 

(SBMI), beberapa wilayah di Indonesia menjadi penyumbang utama dalam kasus 

perdagangan manusia di dalam negeri. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

merupakan provinsi dengan jumlah kasus perdagangan manusia tertinggi dalam 

tiga tahun terakhir, mencatat 461 kasus. Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat 

kedua dengan 273 kasus, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan 110 kasus, 

Jawa Tengah dengan 90 kasus, dan 25 provinsi lainnya di Indonesia.121 Dari segi 

negara tujuan, Polandia menjadi negara tujuan utama untuk kasus perdagangan 

manusia dari Indonesia dalam tiga tahun terakhir, dengan melibatkan 364 korban. 

Arab Saudi berada di urutan kedua dengan 220 korban, diikuti oleh Kamboja 

dengan 212 korban, Malaysia dengan 105 korban, Taiwan dengan 92 korban, dan 

38 negara lainnya yang juga menjadi tempat korban ditempatkan. Pada umumnya, 

korban perdagangan manusia ini didominasi oleh laki-laki, dengan jumlah 

mencapai 882 korban, sementara perempuan mencapai 461 korban.122 

 Dari sejumlah korban perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, 

tentu saja terdapat berbagai modus yang berbeda. Berdasarkan konferensi pers 

                                                
121Serikat Buruh Migran Indonesia, “Menjadi Korban Berulang Kali, Mengungkap 

Realita Lemahnya Penegakan Hukum Kasus Perdagangan Orang di Indonesia”, Situs Resmi SBMI. 
https://sbmi.or.id/menjadi-korban-berulang-mengungkap-kualitas-penegakan-hukum-tppo-2023/ 
(Diakses 23 Agustus 2023) 

122VOA Indonesia, https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-
sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-
/7203854.html#:~:text=Pada%20tahun%202023%2C%20kasus%20tindak,TPPO%20pada%20peri
ode%202020%2D2022 (Diakses 23 Agustus 2023) 

https://sbmi.or.id/menjadi-korban-berulang-mengungkap-kualitas-penegakan-hukum-tppo-2023/
https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html#:~:text=Pada%2520tahun%25202023%252C%2520kasus%2520tindak,TPPO%2520pada%2520periode%25202020%252D2022
https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html#:~:text=Pada%2520tahun%25202023%252C%2520kasus%2520tindak,TPPO%2520pada%2520periode%25202020%252D2022
https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html#:~:text=Pada%2520tahun%25202023%252C%2520kasus%2520tindak,TPPO%2520pada%2520periode%25202020%252D2022
https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html#:~:text=Pada%2520tahun%25202023%252C%2520kasus%2520tindak,TPPO%2520pada%2520periode%25202020%252D2022
https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html#:~:text=Pada%2520tahun%25202023%252C%2520kasus%2520tindak,TPPO%2520pada%2520periode%25202020%252D2022
https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html#:~:text=Pada%2520tahun%25202023%252C%2520kasus%2520tindak,TPPO%2520pada%2520periode%25202020%252D2022
https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html#:~:text=Pada%2520tahun%25202023%252C%2520kasus%2520tindak,TPPO%2520pada%2520periode%25202020%252D2022
https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html#:~:text=Pada%2520tahun%25202023%252C%2520kasus%2520tindak,TPPO%2520pada%2520periode%25202020%252D2022
https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html#:~:text=Pada%2520tahun%25202023%252C%2520kasus%2520tindak,TPPO%2520pada%2520periode%25202020%252D2022
https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html#:~:text=Pada%2520tahun%25202023%252C%2520kasus%2520tindak,TPPO%2520pada%2520periode%25202020%252D2022
https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html#:~:text=Pada%2520tahun%25202023%252C%2520kasus%2520tindak,TPPO%2520pada%2520periode%25202020%252D2022
https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html#:~:text=Pada%2520tahun%25202023%252C%2520kasus%2520tindak,TPPO%2520pada%2520periode%25202020%252D2022
https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html#:~:text=Pada%2520tahun%25202023%252C%2520kasus%2520tindak,TPPO%2520pada%2520periode%25202020%252D2022
https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html#:~:text=Pada%2520tahun%25202023%252C%2520kasus%2520tindak,TPPO%2520pada%2520periode%25202020%252D2022
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yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

(Menko Polhukam) Mahfud MD, mayoritas korban TPPO adalah pekerja migran 

Indonesia (PMI) ilegal, mencapai 65,5% dari jumlah total korban. Selain itu, ada 

juga yang terlibat dalam perdagangan manusia sebagai pekerja seks komersial 

(PSK), yang mencapai 26,5%. Modus lain melibatkan anak-anak yang 

dieksploitasi sebagai pekerja anak, sebanyak 6,6%, serta anak buah kapal (ABK) 

yang jumlahnya sekitar 1,43%.123 Proporsi Korban TPPO Berdasarkan Modus 

Tindakannya (5 Juni-3 Juli 2023) sebagai berikut:  

Gambar 3.1 

Proporsi Korban TPPO Berdasarkan Modus Tindakannya  per 5 Juni-3 Juli 

2023 

 Praktik perdagangan manusia masih terus berlangsung di berbagai negara, 

terutama di negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah. Menurut laporan 

                                                
123Menko Polhuham, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/korban-tppo-

nyaris-2-ribu-orang-per-juli-2023-dijebak-jadi-pekerja-seks-hingga-eksploitasi-anak (Di akses 23 
Agustus 2023) 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/korban-tppo-nyaris-2-ribu-orang-per-juli-2023-dijebak-jadi-pekerja-seks-hingga-eksploitasi-anak
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/korban-tppo-nyaris-2-ribu-orang-per-juli-2023-dijebak-jadi-pekerja-seks-hingga-eksploitasi-anak
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berjudul “Global Report on Trafficking in Persons 2020,” terdapat paling tidak 

empat jenis pelaku kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia pada tahun 

2018. Kelompok kriminal terorganisir yang memiliki kaitan dengan bisnis 

perusahaan menduduki posisi teratas dan paling dominan dalam hal ini. Mereka 

menyumbang sekitar 57% dari jumlah korban perdagangan manusia. Selanjutnya, 

kelompok kriminal terorganisir yang terkait dengan pemerintah berada di 

peringkat kedua dengan 18% dari total korban perdagangan manusia. Sebagian 

lainnya, sekitar 14%, adalah korban perdagangan manusia yang menjadi sasaran 

dari asosiasi pedagang yang mencari peluang. Sementara itu, sekitar 11% korban 

perdagangan manusia merupakan target dari pedagang individu. Laporan tersebut 

juga mencatat bahwa terdapat 48.478 korban perdagangan manusia yang 

terdeteksi di 135 negara, termasuk Indonesia, pada tahun 2018. Mayoritas korban 

adalah wanita sebanyak 46%, diikuti oleh pria (20%), anak perempuan (19%), dan 

anak laki-laki (15%).124 

 

 

 

 

 

 

                                                
124Menko Polhuham, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/korban-tppo-

nyaris-2-ribu-orang-per-juli-2023-dijebak-jadi-pekerja-seks-hingga-eksploitasi-anak (Di akses 23 
Agustus 2023) 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/korban-tppo-nyaris-2-ribu-orang-per-juli-2023-dijebak-jadi-pekerja-seks-hingga-eksploitasi-anak
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/korban-tppo-nyaris-2-ribu-orang-per-juli-2023-dijebak-jadi-pekerja-seks-hingga-eksploitasi-anak
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Gambar 4.1 

Pelaku Kriminal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 

 

 Hal ini menandakan bahwa, kasus perdagangan orang masih menjadi 

masalah yang serius di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan dan 

upaya dari Pemerintah guna menekan tingginya tingkat perdagangan manusia di 

Indonesia. Upaya untuk memerangi perdagangan manusia tidak hanya dapat 

mencakup pengadilan terhadap para pelaku, tetapi juga harus melibatkan 

penyelidikan akar permasalahannya, mengingat bahwa membedakan antara 

pelaku dan korban perdagangan manusia bisa menjadi suatu tugas yang sulit.125 

Sejalan dengan prioritas nasional untuk perlindungan Warga Negara Indonesia 

dan menghormati perlindungan HAM, Indonesia senantiasa berkomitmen untuk 

menanggulangi isu perdagangan orang melalui kerja sama pada tingkat bilateral, 

regional dan multilateral sebagai berikut: 

                                                
125Poltak Partogi Nainggolan, Aktor Non-Negara : Kajian Implikasi Kejahatan 

Transnasional di Asia Tenggara, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018) 
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- Pada tahun 2002, Indonesia bersama dengan Australia menjadi salah satu 

pendiri dari Forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 49 negara dan 

organisasi internasional, yang dikenal dengan sebutan Bali Process on People 

Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime. Ini 

merupakan salah satu inisiatif Indonesia dalam upaya untuk mengatasi 

perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Bali Process telah menjadi 

salah satu Regional Consultative Process terlama dan terbesar di wilayah 

tersebut, dengan pertemuan yang diadakan setiap dua atau tiga tahun dan 

kepemimpinan yang bersifat bergantian antara Indonesia dan Australia. Pada 

tahun 2017, Bali Process meluncurkan inisiatif kolaborasi antara pemerintah 

dan sektor bisnis yang dikenal sebagai Bali Process Government and Business 

Forum. Selanjutnya, pada tahun 2018, Bali Process juga memulai inisiatif 

dialog dengan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi peran dan kapasitas 

masing-masing sehingga dapat bekerja secara sinergis.126 

- Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang nomor 

21 tahun 2007 yang mengatasi isu Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (TPPO). Tahun berikutnya, dikeluarkan Peraturan Presiden nomor 69 

tahun 2008 yang mengatur pencegahan dan penanganan TPPO. Pada tanggal 5 

Maret 2009, Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang nomor 14 tahun 

2009 yang merujuk pada Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan 

Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, 

                                                
126Kemlu, “Transnasional Crime”, Situs Resmi KEMENLU 

https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime (Diakses 23 
Agustus 2023) 

https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime
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Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana 

Transnasional yang Terorganisasi. 

- Pada tahun 2021, diterbitkan Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 69 tahun 2008 Tentang Gugus Tugas 

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP 

TPPO). Peraturan Presiden ini mengatur tentang struktur dan fungsi Gugus 

Tugas Pusat dan Daerah yang terdiri dari 24 Kementerian/Lembaga, serta 

Gugus Tugas (GT) PP TPPO Daerah yang telah terbentuk di 32 Provinsi, dan 

245 Kabupaten/Kota di Indonesia. 

- Pada tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (KemenPPPA) memimpin penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) 

PP TPPO hingga terbit Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2023. Di dalamnya 

terdapat 6 Sub Gugus Tugas yang mencakup berbagai aspek penanganan 

TPPO, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi, serta kerja sama 

antarlembaga. KemenPPPA juga menyediakan layanan pengaduan melalui 

SAPA 129 via call center 24 jam untuk melaporkan kejadian TPPO. Pada tahun 

yang sama, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi 

masalah perdagangan orang, termasuk pembuatan KUHP baru dan Peraturan 
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu UU Cipta 

Kerja).127 

 Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai forum internasional dan 

regional lainnya, seperti Konferensi Negara Peserta dari United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), berbagai 

Kelompok Kerja di bawah UNTOC, Global Forum on Migration and 

Development, serta Pertemuan Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional 

(AMMTC), dan lain sebagainya. 

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya oleh lembaga internasional dan 

pemerintah untuk menciptakan hukum dan peraturan terkait perdagangan orang, 

masih belum cukup efektif dalam mengatasi atau mengurangi masalah 

perdagangan orang di Indonesia. Laporan Trafficking in Persons Report 

menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga 2022, Indonesia tetap berada pada 

tier 2, yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Indonesia belum memenuhi 

standar minimum TVPA (Trafficking Victims of Protection Act).128 Permasalahan 

yang dihadapi Indonesia dalam upaya pemberantasan perdagangan orang tetap 

relatif sama dari tahun ke tahun. Berdasarkan analisis laporan TIP (Trafficking In 

Persons) dari tahun 2020 hingga 2023, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah 

Indonesia masih terkait dengan masalah anggaran, kapasitas APH (Aparat 

Penegak Hukum) dan penyedia layanan, serta potensi keterlibatan oknum 
                                                

127Kemenkumham, “Dorong Upaya Kolektif Untuk Mengatasi Perdagangan Orang”, Situs 
Resmi Kemenkumham, https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/menkumham-dorong-
upaya-kolektif-untuk-mengatasi-perdagangan-orang (Diakses 23 Agustus 2023) 

128 Kemlu, “Transnasional Crime”, Situs Resmi KEMENLU  
https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime (Diakses 23 
Agustus 2023) 

https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/menkumham-dorong-upaya-kolektif-untuk-mengatasi-perdagangan-orang
https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/menkumham-dorong-upaya-kolektif-untuk-mengatasi-perdagangan-orang
https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime
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pemerintahan dalam tindakan korupsi. Selain itu, rekomendasi yang tercantum 

dalam Laporan TIP juga mengalami sedikit perubahan dari tahun ke tahun. 

Rekomendasi ini termasuk upaya untuk memperkuat penegakan hukum, 

meningkatkan pelatihan bagi APH dan penyedia layanan, serta menyelesaikan 

peraturan turunan dari UU 18 tahun 2017 dan mengimplementasikannya.129  

C. Peran Aktor Transnasional Amnesty International dan Migrant CARE 

 Seiring dengan perubahan zaman, studi Hubungan Internasional 

menunjukkan perkembangan yang mencakup perluasan aktor. Hubungan 

Internasional adalah bidang studi yang mengkaji interaksi antara negara-negara 

berdaulat di seluruh dunia, serta menginvestigasi peran aktor-aktor yang bukan 

negara yang perilakunya berdampak pada urusan negara-bangsa. Oleh karena itu, 

saat ini, negara bukanlah satu-satunya aktor yang relevan dalam studi Hubungan 

Internasional. Sebaliknya, terdapat beragam aktor lain yang juga memiliki peran 

signifikan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Aktor-aktor dalam 

Hubungan Internasional dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu aktor 

negara dan aktor yang bukan negara (non-pemerintah).130 

 Aktor negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang merupakan 

negara berdaulat dan dibangun oleh kesadaran kebangsaan. Aktor negara 

mempunyai sistem politik yang berbeda-beda, dimana mereka cenderung 

mengarah pada negara demokratis yang politik pemerintahnya merupakan 
                                                

129Serikat Buruh Migran Indonesia, “Menjadi Korban Berulang Kali, Mengungkap 
Realita Lemahnya Penegakan Hukum Kasus Perdagangan Orang di Indonesia”, Situs Resmi SBMI. 
https://sbmi.or.id/menjadi-korban-berulang-mengungkap-kualitas-penegakan-hukum-tppo-
2023/(Diakses 23 Agustus 2023) 

130Margono, “AKTOR NON-NEGARA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL” 
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015 

https://sbmi.or.id/menjadi-korban-berulang-mengungkap-kualitas-penegakan-hukum-tppo-2023/
https://sbmi.or.id/menjadi-korban-berulang-mengungkap-kualitas-penegakan-hukum-tppo-2023/
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representasi dari kemauan rakyatnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa 

banyak juga negara yang dikuasai oleh elit pemerintah dan pengusaha. 

Sedangkan, aktor non negara terdiri dari perusahaan multinasional (MNC), 

organisasi pemerintah internasional (IGO), organisasi non pemerintah 

internasional (INGO), kejahatan transnasional terorganisasi (TOC), dan jaringan 

teroris internasional.  

• Multinational Corporations (MNCs) adalah perusahaan multinasional yang 

bergerak hampir di seluruh negara di dunia seperti halnya  perusahaan Coca 

Cola.  

• Organisasi pemerintah internasional atau International Governmental 

Organizations (IGOs) adalah aktor tradisional Hubungan Internasional 

sekaligus wadah untuk mencapai keadilan dan kemajuan ekonomi, seperti PBB, 

ASEAN, WTO, dan sebagainya.  

• Organisasi non pemerintah internasional (International Non Governmental 

Organizations INGOs) adalah organisasi non profit berskala internasional yang 

biasanya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan hidup. 

Seperti, Migrant CARE yang bergerak dalam isu perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia. Amnesty International yang mendukung gerakan Hak Asasi Manusia 

secara global. Greenpeace yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup 

dan sebagainya. 

 Secara garis besar, ada sekitar 250 Non Governmental Organization 

(NGO) yang secara konsisten aktif dalam mengadopsi beberapa bagian hukum 
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internasional dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis global. Seperti halnya 

organisasi internasional yang dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya, 

lembaga ini memiliki pengambilan kebijakan, para birokrat, dan berbagai 

kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan 

kebijakan. Dari banyaknya aktor dalam studi Hubungan Internasional yang telah 

dijelaskan diatas, penulis akan membahas lebih dalam lagi terkait aktor non 

negara yang akan digunakan untuk melihat bagaimana praktik perdagangan orang 

di Indonesia yakni Amnesty International dan Migrant Care.131 

1. Amnesty International 

 Sebagai sebuah organisasi berskala global yang memiliki banyak cabang 

di berbagai negara, Amnesty International secara khusus mengkampanyekan  

mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Amnesty International merupakan 

salah satu organisasi internasional non pemerintah di dunia yang bergerak dalam 

bidang kemanusiaan dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia di dunia. 

Organisasi ini terdapat di seluruh belahan dunia yang secara aktif memastikan 

advokasi terhadap hak untuk kebebasan masyarakat dalam berserikat, 

berpendapat, dan memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, serta budaya.132 

Amnesty International sendiri merupakan organisasi independen yang dimana 

tidak menerima dana dari pemerintah atau badan politik sehingga bebas dari 

ideologi politik, kepentingan ekonomi dan agama apapun. Amnesty International 

                                                
131Dzikiara Pesona Sadewa, “Peran Amnesty Internasional dalam Memperjuangkan Hak 

Asasi Manusia (HAM) Etnis Rohingya di Myanmar pada Tahun 2000-2015” 
132 Amnesty Internasional, “Beranda Amnesty International” Situs Resmi Amnesty 
International,https://sdgs.bappenas.go.id/hari-amnesti-internasional-dan-kaitannya-dengan-
sdgs/#:~:text=Amnesti%20Internasional%20merupakan%20organisasi%20non,ekonomi%2C%20s
osial%2C%20serta%20budaya. (Di akses 23 Agustus 2023) 

https://sdgs.bappenas.go.id/hari-amnesti-internasional-dan-kaitannya-dengan-sdgs/#:~:text=Amnesti%20Internasional%20merupakan%20organisasi%20non,ekonomi%2C%20sosial%2C%20serta%20budaya
https://sdgs.bappenas.go.id/hari-amnesti-internasional-dan-kaitannya-dengan-sdgs/#:~:text=Amnesti%20Internasional%20merupakan%20organisasi%20non,ekonomi%2C%20sosial%2C%20serta%20budaya
https://sdgs.bappenas.go.id/hari-amnesti-internasional-dan-kaitannya-dengan-sdgs/#:~:text=Amnesti%20Internasional%20merupakan%20organisasi%20non,ekonomi%2C%20sosial%2C%20serta%20budaya
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hanya mendapatkan dana dari berbagai sumber, termasuk donasi individu, 

organisasi nirlaba, donasi anonim, lembaga filantropi, dan 

kampanye crowdfunding.133 

Secara garis besar, Amnesty International bertugas untuk melakukan 

kampanye, melakukan advokasi, riset, dan memobilisasi publik untuk mengakhiri 

pelanggaran hak asasi manusia, menghentikan penyiksaan, melindungi hak-hak 

mereka yang dilanggar, dan memastikan hak untuk kebebasan berekspresi, 

berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dipenuhi.134 Sama seperti yang 

dikatakan oleh Bapak Wirya Adiwena saat di wawancarai: 

“Kami berkampanye, melakukan advokasi, riset, dan melakukan mobilisasi 
publik untuk mengakhiri pelanggaran Hak Asasi Manusia”.135 

 

Amnesty International menjadi perbincangan global yang signifikan, 

karena organisasi ini berperan sebagai NGO yang mengambil peran dalam 

mengangkat isu-isu yang terlupakan atau diabaikan oleh pemerintah. Amnesty 

International juga berfungsi sebagai sumber informasi global dan berperan 

sebagai perantara antara masyarakat dunia dengan pemerintah atau negara-negara, 

serta memfasilitasi partisipasi individu-individu di berbagai negara dalam ranah 

politik global. Keberadaannya menciptakan peran baru bagi aktor-aktor di luar 

lingkup negara, yang tidak hanya mencakup aspek-aspek politik, tetapi juga 

aspek-aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan. Jika terjadi pelanggaran Hak Asasi 
                                                

133Wahyu Rozzaqi Ginanjar, “Peran NGO dalam Tata Kelola Global: Keterlibatan 
Amnesty International dalam UN Summit for Refugee and Migrant 2016”, Insignia Journal of 
International Relations, Vol. 7, No.1 (2020): h. 81. 

134Karmila Abdjul, “Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional Dalam Kasus 
Perdagangan Anak Di Indonesia”, Estudiante Law Journal, Vol. 2  No. 3 (2020): h. 42. 

135Wirya Adiwena, Staf Amnesty International Indonesia, Wawancara, 26 Agustus 2023 
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Manusia yang melibatkan lintas batas negara dan pemerintah tidak segera 

merespons, maka keberadaan organisasi ini menjadi penting dalam penanganan 

kasus internasional dengan pendekatan yang unik.136 

a. Sejarah Amnesty International 

 Amnesty International lahir dari inisiasi seorang pengacara Inggris 

bernama Peter Benenson melalui tulisannya yang berjudul “The Forgotten 

Prisoner” yang diterbitkan pada surat kabar The Observer. Tulisan tersebut 

tersebar ke berbagai belahan dunia dan mendapatkan reaksi berupa munculnya 

semangat dan kesadaran dari banyak orang untuk bersatu membangun solidaritas 

demi keadilan dan kebebasan. Hal ini berujung dengan sebuah pertemuan sesama 

pejuang Hak Asasi Manusia dari berbagai negara pada Tahun 1961 di London, 

Inggris. Sejak saat itu, Amnesty International mulai berkembang menjadi 

organisasi global telah memiliki lebih dari 10 juta anggota, pendukung dan 

sukarelawan di berbagai negara dan wilayah, termasuk di Indonesia.137 

 Secara garis besar, Amnesty International bekerja untuk melindungi hak-

hak mereka yang dianiaya karena keyakinan, ras, jenis kelamin, seksualitas, atau 

alasan lainnya. Organisasi ini juga mengkampanyekan pembebasan tahanan, 

bekerja untuk mengakhiri penyiksaan dan memastikan bahwa pemerintah 

menjunjung tinggi kewajiban Hak Asasi Manusia internasional mereka. Amnesty 

telah melakukan transformasi besar-besaran dan senantiasa beradaptasi dengan 

perubahan yang drastis di dunia. Transformasi Amnesty telah membawa basis ke 
                                                
136 Karmila Abdjul, “Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional Dalam Kasus 
Perdagangan Anak Di Indonesia”, Estudiante Law Journal, Vol. 2 No. 3 (2020): h. 43. 

137Yanti Kristina Sianturi dan Irza Khurun’in, “Amnesty International dan Penghapusan 
Hukuman Mati di Malaysia”, Transformasi Global, vol. 7, no. 2 (2020): h. 241-242. 
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berbagai negara, seperti kota-kota di Afrika, Asia-Pasifik, Eropa Tengah dan 

Timur, Amerika Latin, dan Timur Tengah, sampai pada Indonesia. Hal ini 

dilakukan untuk melakukan respons cepat terhadap peristiwa yang terjadi di 

seluruh dunia, khususnya yang berkaitan dengan penegakkan keadilan dan 

kebebasan.138 

 Amnesty International Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 2017 

dengan meluncurkan 9 Agenda HAM yang menjadi fokus kampanye Amnesty 

International di Indonesia. Sejak berdiri di Indonesia, Amnesty International aktif 

berkampanye dan melakukan advokasi bersama mitra dan publik untuk 

meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Adapun tantangan HAM yang 

dihadapi di Indonesia yakni meningkatnya sentimen terhadap minoritas agama, 

gender, dan orientasi seksual, kriminalisasi terhadap orang-orang yang 

menyampaikan pendapatnya secara damai dan berbagai pelanggaran hak lainnya 

atas nama perluasan infrastruktur.139 

b. Visi dan Misi Amnesty International 

 Visi Amnesty International adalah menjadi organisasi yang akuntabel 

dengan tata kelola sehat untuk membangun gerakan HAM yang solid di Indonesia 

dengan melakukan advokasi perubahan kebijakan dan implementasi kebijakan 

yang memenuhi HAM, mendorong pembangunan komunitas yang kuat dan dapat 

mempertahankan hak-hak mereka sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi 

                                                
138Amnesty International, Situs Resmi Amnesty International,  https://www.amnesty.id 

(Diakses 23 Agustus 2023) 
139Amnesty International, “Tentang Amnesty International Indonesia” Situs Resmi 

Amnesty International, https://www.amnesty.id/tentang-amnesty-international-indonesia/ (Diakses 
23 Agustus 2023) 

https://www.amnesty.id/
https://www.amnesty.id/tentang-amnesty-international-indonesia/
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Manusia dan instrumen lainnya. Sedangkan, misinya adalah menangani isu hak 

asasi manusia nasional melalui kampanye, advokasi, riset, mobilisasi publik, 

edukasi hak asasi manusia, dan memberdayakan masyarakat Indonesia untuk 

bertindak atas masalah HAM; Kami juga memiliki misi untuk menguatkan 

gerakan HAM secara regional dan global dengan mempromosikan hak asasi 

manusia secara domestik, regional, dan internasional. 

a. Tindakan Advokasi Amnesty International terhadap Isu 

Perdagangan Orang 

Sebagai sebuah organisasi internasional yang memfokuskan pada isu Hak 

Asasi Manusia (HAM), Amnesty International memberikan perhatian khusus pada 

permasalahan perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan 

oleh partisipasi Indonesia sebagai anggota Amnesty International yang aktif. 

Organisasi ini telah terlibat langsung dalam memantau dan mendukung upaya 

organisasi lain dalam memerangi perdagangan orang. Amnesty International 

secara khusus memperhatikan perdagangan perempuan Indonesia ke Jepang yang 

bertujuan untuk eksploitasi seksual. Pasalnya, perempuan yang menjadi korban 

perdagangan sering kali mengalami pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia 

(HAM) seperti penyekapan, pemaksaan, dan penganiayaan dengan ancaman 

kekerasan. 

Amnesty International melakukan advokasi terhadap pemerintah Indonesia 

untuk melindungi hak-hak perempuan korban perdagangan ini, baik melalui upaya 

internal seperti pelaksanaan RAN P3A dan pemberlakuan UU PTPPO, maupun 

melalui upaya eksternal seperti meratifikasi instrumen internasional HAM dan 
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berkolaborasi dengan pemerintah Jepang. Langkah-langkah ini mendapat respons 

dari Pemerintah Jepang, yang mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional 

(RAN), menerapkan peraturan, melakukan tindakan pencegahan, memberikan 

perlindungan kepada korban, dan berpartisipasi dalam kerjasama internasional.140 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap salah satu staf 

Amnesty Internasional yakni Bapak Wirya Adiwena mengatakan bahwa: 

“Perdagangan orang (human trafficking), tentu merupakan pelanggaran 
HAM yang membutuhkan upaya bersama untuk ditangani secara 
menyeluruh. Secara global, Amnesty International menaruh perhatian serius 
pada bentuk pelanggaran ini maupun pada isu lain yang melingkupinya 
seperti perbudakan modern, pekerjaan paksa, maupun eksploitasi anak. 

Namun, saat ini Amnesty International Indonesia memang belum banyak 
mengeluarkan output terkait is ini. Sayangnya, sumber daya dan kapasitas 
kami terbatas, sehingga kami tidak dapat berfokus kepada semua isu. Kami 
harus memprioritaskan intervensi kami berdasarkan berbagai faktor yang 
kami perhitungkan secara strategis. 

Ini tidak berarti bahwa kami tidak peduli dengan isu perdagangan manusia, 
maupun terhadap mereka yang terkena dampak perdagangan manusia. 
Sebaliknya, sebagaimana dengan isu-isu pelanggaran HAM lain yang belum 
dapat kami kerjakan, kami terus mencari peluang dan strategi untuk 
memperluas kapasitas kami untuk menangani berbagai permasalahan HAM 
yang ada”.141 

 

 Hal ini menunjukkan bahwa, pada dasarnya Amnesty International itu 

tidak menangani kasus perdagangan orang di Indonesia, walaupun sebenarnya 

TPPO ini juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi 

Manusia. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjadi 

Fokusan Amnesty Internasional yang kerap kali terjadi di Indonesia adalah: 

                                                
140Erin Albright, dkk., “Decreasing Human Trafficking through Sex Work 

Decriminalization”, AMA Journal of Ethics, Vol. 19 No. 1 (2017): h. 122-123. 
141Wirya Adiwena, Staf Amnesty International Indonesia, Wawancara, 26 Agustus 2023 
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“Tidak mudah untuk menghitung pelanggaran Hak Asasi Manusia apa yang 
paling banyak terjadi di Indonesia, karena tidak semua bentuk pelanggaran 
HAM tercatat. Namun, saat ini Amnesty International Indonesia antara lain 
berfokus pada pelanggaran kebebasan sipil yang banyak terjadi di 
Indonesia. Ini bisa dilihat di laporan kami yang berjudul "Meredam Suara, 
Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia".142 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Amnesty 

International Indonesia, perdagangan orang ini merupakan isu yang sangat serius 

serta membutuhkan penanganan yang serius pula. Oleh karena itu, menurut Keck 

dan Sikkink, untuk menjalankan sebuah jaringan advokasi transnasional dalam 

konsep boomerang pattern, ada empat strategi yang dapat digunakan oleh 

Amnesty Internasional dalam menanggapi isu perdagangan manusia di Indonesia, 

yaitu:  

a) Advokasi Amnesty International Melalui Information Politics 

 Strategi politik informasi merupakan kemampuan TAN (Transnational 

Advocacy Network) untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang, informasi semacam itu sulit diperoleh, 

tetapi sangat penting dalam memengaruhi perkembangan diskusi yang sedang 

berlangsung. Salah satu kunci dari strategi ini adalah cara menyusun laporan 

secara menyeluruh dan mudah dimengerti. Pengumpulan data lapangan dilakukan 

oleh semua bagian dari TAN. Umumnya, elemen NGO internasional dalam TAN 

cenderung melibatkan jaringan NGO lokal yang memiliki cakupan yang luas. 

Keberadaan jaringan TAN di tingkat lokal memungkinkan TAN untuk 

mengumpulkan informasi yang mungkin bersifat rahasia, termasuk pengalaman 
                                                

142Wirya Adiwena, Staf Amnesty International Indonesia, Wawancara, 26 Agustus 2023 
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pribadi para korban. Dalam konteks ini, strategi politik informasi digunakan oleh 

jaringan TAN, seperti Amnesty International, untuk mengatasi pelanggaran HAM 

yang terkait dengan perdagangan manusia. Dengan cara ini, NGO berusaha 

mendapatkan simpati dan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki visi yang 

sama terkait isu tertentu. Oleh karena itu, penyebaran informasi menjadi sangat 

penting bagi NGO dalam membangun jaringan mereka.143 

 Amnesty International menggunakan politik informasi sebagai alat untuk 

mengelola informasi dengan efektif guna mencapai tujuan advokasi mereka, yang 

melibatkan perubahan undang-undang dan pendapat publik. Oleh karena itu, 

Amnesty International mengadopsi strategi politik informasi. Dalam kerangka ini, 

organisasi tersebut menilai kemampuannya sendiri dan jaringannya dalam 

menghasilkan informasi yang tidak biasa atau sulit didapat dari pihak resmi 

pemerintah. Pendekatan ini dapat dianggap sebagai langkah taktis oleh Amnesty 

International untuk mempermudah akses masyarakat dan publik secara umum 

terhadap informasi mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di 

Indonesia, termasuk di dalamnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).144 

Amnesty International memanfaatkan media sebagai sarana untuk menggerakkan 

masyarakat global, meningkatkan kesadaran, menetapkan agenda, menggalang 

dukungan massa, serta menekan agar terjadi perubahan. Saat ini, dengan 

perkembangan internet dan media sosial, upaya advokasi terkait isu-isu yang 

                                                
143Jessica Aulia, dkk, “Kegagalan Strategi Transnational Advocacy Network dalam 

menentang Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh” Ar-Raniry International Journal of Islamic, Vol. 
4, No. 2 (2019): h. 102.  

144Yanti Kristina Sianturi 1, Irza Khurun’in, “Amnesty International dan Penghapusan 
Hukuman Mati di Malaysia”, Jurnal Transformasi Global Vol. 7 No. 2 (2020): h. 253. 
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diperjuangkan oleh Amnesty International menjadi semakin mudah. Pelanggaran 

HAM yang terjadi di tingkat nasional kini dapat dengan cepat terungkap dan 

diketahui oleh masyarakat internasional.145 Semua informasi tersebut dapat 

diakses di website resmi Amnesty International, baik website Amnesty 

International pusat (https://www.amnesty.org/en/) dan Amnesty International 

Indonesia (https://www.amnesty.id). 

 Pada tanggal 28 Juni 2023, Amnesty International mengeluarkan laporan 

yang berjudul “Dieksploitasi demi Keuntungan, Diabaikan oleh Kedua 

Pemerintah: Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia Diperdagangkan ke Hong 

Kong” dan mempublikasikannya di situs resmi amnesty.org. Dalam laporan ini, 

Amnesty International menemukan bahwa agen perekrutan dan penempatan, baik 

di Indonesia maupun di Hong Kong, secara rutin terlibat dalam perdagangan 

pekerja rumah tangga migran dan mengeksploitasi mereka dengan memaksa 

mereka bekerja dalam kondisi yang melanggar hak asasi manusia dan hak-hak 

ketenagakerjaan.  

Para pekerja ini mengalami pelecehan fisik dan verbal, pembatasan 

kebebasan bergerak, penghambatan dalam menjalankan keyakinan mereka, tidak 

dibayar sesuai upah minimum, tidak diberikan waktu istirahat yang memadai, dan 

pemutusan kontrak secara sewenang-wenang. Baik pemerintah Indonesia maupun 

Hong Kong juga secara tidak langsung melanggar kewajiban internasional mereka 

untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia serta penggunaan kerja 

                                                
145Karmila Abdjul, “Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional Dalam Kasus 

Perdagangan Anak Di Indonesia”, Estudiante Law Journal, Vol. 2 No. 3 (2020): h. 43. 

https://www.amnesty.org/en/
https://www.amnesty.id/
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paksa. Keduanya gagal dalam mengawasi, menyelidiki, dan memberikan sanksi 

yang memadai terhadap individu dan organisasi yang melanggar peraturan di 

wilayah mereka. Hal ini dapat dilihat langsung pada link 

https://www.amnesty.org/en/wpcontent/uploads/2021/05/ASA170412013INDON

ESIAN.pdf. 

 

Gambar 6.1 

Webinar Amnesty Internasional terkait Human Trafficking: Violence 

without Voice 

Amnesty International juga bekerjasama dengan beberapa universitas dan 

instansi dengan mengadakan sebuah webinar yang berjudul “Human Trafficking: 

Violence without Voice” sebagai wadah diskusi dalam membahas permasalah 

https://www.amnesty.org/en/wp#content/uploads/2021/05/ASA170412013INDONESIAN.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp#content/uploads/2021/05/ASA170412013INDONESIAN.pdf
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terkait perdagangan manusia di Indonesia, sekaligus mengedukasi masyarakat 

terkait bagaimana cara menghindari dan mencegah tindak pidana tersebut. 

Tidak hanya itu, Amnesty International turut aktif di beberapa sosial 

media seperti Facebook, Instagram, Twitter hingga Tiktok dalam menyebarkan 

informasi kontroversial terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi 

beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia. Seperti yang terdapat pada halaman 

Instagramnya, Amnesty Internasional secara khusus menyoroti kasus perdagangan 

orang yang terungkap baru-baru ini. Pihak Kepolisian mengungkap sindikat 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) internasional di Bekasi, Jawa Barat 

yang menjual organ ginjal ke Kamboja, setidaknya 122 orang sudah menjadi 

korban. Mirisnya beberapa dari pelaku perdagangan orang tersebut adalah anggota 

instansi polri dan petugas imigrasi. Para pelaku didakwa melanggar Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dihukum 

maksimal 15 tahun penjara. Amnesty Internasional berpendapat bahwa hal 

tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM, yang dimana sudah sepantasnya 

pihak Kepolisian menghentikannya bukannya malah ikut terlibat di dalamnya. 
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Gambar 6.2 

Postingan Amnesty International terkait Perdagangan Organ Tubuh di 

Bekasi yang melibatkan aparat polisi dan petugas migrasi 

 

b) Advokasi Amnesty Internasional Melalui Symbolic Politics 

 Strategi politik simbolis adalah kemampuan untuk menggunakan simbol-

simbol agar pesan yang ingin disampaikan lebih mudah dipahami oleh targetnya. 

Simbol-simbol ini dapat berupa tindakan atau tokoh yang dijadikan representasi 

dari seluruh perlawanan yang dilakukan. Dengan menggunakan simbol-simbol 

ini, masyarakat umum dapat dengan mudah mengaitkan kasus yang dibahas 

dengan tujuan yang ingin dicapai oleh jaringan TAN. 

Politik simbolis merupakan taktik yang digunakan oleh Amnesty International 

melalui aksi-aksi simbolik atau narasi apa pun yang menggambarkan pelanggaran 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melanggar nilai-nilai Hak Asasi 
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Manusia, terutama hak untuk hidup. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian 

divisualisasikan atau disimbolisasikan oleh Amnesty International dan organisasi 

mitra atau jaringan Amnesty International. Selain itu, Amnesty International juga 

melakukan kampanye bersama organisasi lain dan membentuk koalisi yang 

ditujukan kepada masyarakat umum.  

Dalam advokasi Amnesty International terhadap pelanggaran HAM di 

Indonesia, mereka menggunakan sebuah tagar sebagai simbolisasi dalam 

menyebarkan informasi mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, 

yaitu #amnestyindonesia. Tagar ini telah dilihat oleh banyak orang, dengan 

harapan bahwa perhatian terhadap masalah ini akan meningkat dan menjadi 

prioritas bagi pemerintah..146 

 

                                                
146Yanti Kristina Sianturi 1, Irza Khurun’in, “Amnesty International dan Penghapusan 

Hukuman Mati di Malaysia”, Jurnal Transformasi Global Vol. 7 No. 2 (2020): h. 253. 
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Gambar 6.3 

Hastagh/tagar yang diusung oleh Amnesty International di Tiktok 

 

 Amnesty International juga melakukan kampanye di berbagai negara di 

seluruh dunia, dengan target awal kampanyenya adalah masyarakat global. Ini 

dikarenakan Masyarakat Internasional memiliki peran yang sangat signifikan 

dalam memberikan tekanan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. 

Sebagai warga negara, masyarakat memiliki kemampuan untuk memengaruhi 

arah dan kebijakan pemerintah, serta memastikan fungsi pemeriksaan dan 

keseimbangan, yang sering disebut sebagai check and balance, dalam sebuah 

negara. Selain itu, masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi 

terhadap isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi. Tujuan dari upaya 

di tingkat masyarakat internasional adalah untuk mendapatkan dukungan dari 
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mereka, yang dapat berupa partisipasi dalam perjuangan ini.147 Dalam hal ini, 

Amnesty International memberikan kompensasi untuk semua pelanggaran, 

rehabilitasi untuk efek kesehatan yang negatif dan cedera yang diderita oleh orang 

dewasa maupun anak-anak.  

 Salah satu kampanye yang dilakukan Amnesty International adalah 

kampanye PENA yang merupakan kampanye HAM tahunan Amnesty 

International Indonesia. PENA: Pesan Perubahan adalah kampanye menulis 

nasional yang mengajak kamu menyuarakan dukungan terhadap perbaikan kondisi 

HAM di Indonesia. Kita akan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah 

nyata untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM. Setiap tahunnya 

ribuan orang mengambil tindakan untuk menuntut keadilan dan memperjuangkan 

HAM. Mereka semua bersatu dan bersuara menuntut perubahan untuk membantu 

orang lain yang dilanggar haknya. Satu aksi kecil dari kita semua jika dilakukan 

bersama-sama memiliki kekuatan untuk mengubah hidup seseorang dan menjadi 

riak kecil dari perubahan yang lebih besar. Kampanye PENA ini identik dengan 

slogan “Ambil tindakan dan desak perlindungan untuk mereka yang haknya 

dilanggar”.148 

c) Advokasi Amnesty Internasional Melalui Leverage Politics 

 Strategi politik pengaruh merupakan kemampuan dari jejaring tersebut 

untuk memanfaatkan aktor-aktor lain yang memiliki kemampuan yang lebih besar 

                                                
147Karmila Abdjul, “Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional Dalam Kasus 

Perdagangan Anak Di Indonesia”, Estudiante Law Journal, Vol. 2 No. 3 (2020): h. 43. 
148Amnesty International Indonesia, “Kampanye PENA”, Situs Resmi Amnesty. 

https://www.amnesty.id/kerja-amnesty/kampanye/pena/ (Diakses 23 Agustus 2023) 

https://www.amnesty.id/kerja-amnesty/kampanye/pena/
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untuk memengaruhi situasi tertentu. Aktor-aktor ini dapat berupa aktor 

supranasional seperti organisasi internasional, aktor negara, terutama negara-

negara maju, dan aktor non-negara seperti perusahaan multinasional. Pada 

dasarnya, aktor-aktor ini memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan 

dengan aktor yang menjadi target perlawanan dari TAN. Menurut Keck dan 

Sikkink, setidaknya aktor-aktor ini harus memiliki kekuatan untuk membawa isu 

tersebut ke tingkat pengawasan internasional. Dalam menjalankan politik 

pengaruh, TAN mengandalkan pada konsep “issue linkage,” yaitu bagaimana 

TAN dapat menghubungkan dua isu atau lebih yang sebelumnya tidak terkait. 

Dengan melakukan issue linkage, TAN dapat memperluas cakupan 

perjuangannya, karena peningkatan jumlah aktor yang terlibat dalam suatu isu 

akan meningkatkan kekuatan jejaring TAN.149 

 Amnesty International menyatakan bahwa negara harus memiliki 

ketentuan khusus dalam undang-undang yang menangani pencegahan 

perdagangan manusia, negara juga harus mengalokasikan anggaran yang cukup 

untuk menjamin perlindungan, bantuan dan reparasi yang memadai, yang 

mencakup akomodasi, makanan, layanan kesehatan dan dukungan psikologis. 

Penting juga bagi para penyintas perdagangan manusia untuk diberikan izin 

bekerja, sehingga mereka dapat memperoleh kembali kemandirian ekonomi dan 

                                                
149Jessica Aulia, dkk, “Kegagalan Strategi Transnational Advocacy Network dalam 

menentang Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh” Ar-Raniry International Journal of Islamic, Vol. 
4, No. 2 (2019): h. 104.  
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mengatasi marginalisasi sosial yang mungkin mereka hadapi sebagai imigran atau 

pengungsi di negara tuan rumah.150 

 Pada Tahun 2020 ICJR menerbitkan penelitian terkait penanganan 

masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Dalam hal ini, 

menyoroti kekurangan kebijakan anti perdagangan orang di Indonesia di beberapa 

aspek dalam UU No. 21 tahun 2007 atau UU PTPPO.151 

• Pertama, masalah pengaturan delik pidana yang tidak komprehensif, dimana 

UU PTPPO Indonesia ini tidak mengatur semua perbuatan/proses 

perdagangan orang dalam Protokol Palermo. 

• Kedua, perlu mempertegas pengaturan persetujuan korban tidak 

menghilangkan penuntutan pidana. Namun, seharusnya rumusan memuat 

tidak hanya dalam kerangka penuntutan, namun pada pendefinisian TPPO, 

terlepas memang juga diperlukan perbaikan dalam proses penegakan hukum 

dan pemahaman Apgakum dan Hakim terkait UU PTPPO. 

• Ketiga, UU PTPPO belum sepenuhnya melindungi anak. Berbeda dengan 

dewasa, dalam hal korban adalah orang di bawah umur, anak tidak 

berkapasitas untuk memberikan persetujuan atau consent dalam modus yang 

dilakukan, walaupun dilakukan secara tidak sah. Hal inilah mengapa anak 

ditempatkan dalam posisi rentan.  

                                                
150Amnesty Internasional, “Laporan International Secretariat”, 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CEDAW/TraffickingGlobalMigra
tion/NGOs/Amnesty_International.docx (Di akses 23 Agustus 2023) 

151 ICJR, “Perlu Segera Mereformasi Kebijakan Anti Perdagangan Orang di Indonesia”, 
https://icjr.or.id/perlu-segera-mereformasi-kebijakan-anti-perdagangan-orang-di-indonesia/ 
(Diakses 23 Agustus 2023) 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CEDAW/TraffickingGlobalMigration/NGOs/Amnesty_International.docx
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CEDAW/TraffickingGlobalMigration/NGOs/Amnesty_International.docx
https://icjr.or.id/perlu-segera-mereformasi-kebijakan-anti-perdagangan-orang-di-indonesia/
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• Keempat, jaminan implementasi restitusi yang perlu diperkuat. UU PTPPO 

sebenarnya lebih baik dalam mengatur jaminan restitusi, yaitu dengan 

memperkenalkan mekanisme sita aset untuk pembayaran restitusi. Namun, 

dalam implementasinya hal ini tidak dilakukan. 

d) Advokasi Amnesty Internasional Melalui Accountability Politics 

 Strategi politik akuntabilitas adalah serangkaian tindakan yang diambil 

oleh TAN untuk memastikan bahwa para pembuat kebijakan mematuhi janji-janji 

politik yang mereka buat. Dalam proses politik, para pembuat kebijakan, baik di 

tingkat pusat maupun daerah, sering kali membuat janji-janji kepada 

konstituennya. Namun, terkadang kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah 

tidak sesuai dengan komitmen politik yang telah mereka buat. TAN dapat 

berperan sebagai mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan dengan 

mengingatkan para pembuat kebijakan tentang janji-janji tersebut. Oleh karena 

itu, dalam menjalankan strategi ini, penting untuk menjalin kedekatan dan 

komunikasi politik dengan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. 

Peran perwakilan dari komunitas masyarakat sipil dalam proses pengambilan 

kebijakan sangat penting agar strategi ini dapat dilaksanakan secara efektif. Hal 

ini menjadi lebih krusial ketika struktur politik yang ada tidak memberikan 

banyak peluang untuk aktivitas-aktivitas aktivisme di tingkat lokal. Politik 

akuntabilitas merujuk pada kemampuan untuk memastikan bahwa para pembuat 

kebijakan atau aktor yang menjadi target memenuhi komitmen dan tanggung 

jawab mereka terkait kebijakan atau keputusan yang mereka buat dalam konteks 

isu yang sedang diadvokasi. Secara sederhana, aktor dalam jaringan berfungsi 
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untuk mengawasi kesesuaian antara retorika dan tindakan dari keputusan yang 

diambil oleh aktor yang menjadi target.152 Dalam hal ini, Amnesty International 

berusaha mengambil peluang dari politik akuntabilitas dengan memastikan 

penegakan hukum yang efektif dan perlindungan korban yang menyeluruh di 

Indonesia. Mengingat kasus perdagangan manusia di Indonesia kembali menjadi 

sorotan publik, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak) DPR 

menilai perlu dilakukan evaluasi terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Evaluasi ini menjadi 

krusial lantaran berpotensi menjadi landasan untuk perubahan UU TPPO untuk 

RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2024 mendatang. Melalui evaluasi UU TPPO ini, 

Puspanlak DPR juga berupaya memperkaya perspektif penegakan hukum 

terhadap pelaku maupun kelompok yang rentan terkena perdagangan orang. Hak 

ini dikarenakan UU TPPO ini dianggap ada beberapa yang ambigu, sehingga 

diperlukan perbaikan delik-delik pidananya agar aparat penegak hukum tidak 

kesulitan dalam menafsirkannya.153 

 Amnesty International menjalankan serangkaian upaya perlindungan 

terhadap korban perdagangan manusia melalui berbagai gerakan dan strategi yang 

mereka susun dengan teliti untuk mencapai tujuan utama mereka, yaitu: 

- Amnesty International mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan cepat 

dan menerapkan kebijakan yang komprehensif guna mencegah pelanggaran 
                                                

152Yanti Kristina Sianturi 1, Irza Khurun’in, “Amnesty International dan Penghapusan 
Hukuman Mati di Malaysia”, Jurnal Transformasi Global Vol. 7 No. 2 (2020): h. 253. 

153 DPR RI, “Puspanlak DPR Dukung UU Tindak Pidana Perdagangan Orang Masuk 
Prolegnas Prioritas 2024”. 
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45711/t/+Puspanlak+DPR+Dukung+UU+Tindak+Pidana+P
erdagangan+Orang+Masuk+Prolegnas+Prioritas+2024  

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45711/t/+Puspanlak+DPR+Dukung+UU+Tindak+Pidana+Perdagangan+Orang+Masuk+Prolegnas+Prioritas+2024
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45711/t/+Puspanlak+DPR+Dukung+UU+Tindak+Pidana+Perdagangan+Orang+Masuk+Prolegnas+Prioritas+2024
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Hak Asasi Manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya perdagangan 

manusia di masa mendatang. 

- Mereka melakukan publikasi dan promosi terkait penelitian yang akan mereka 

lakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai 

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di wilayah tersebut. Hasil dari 

penelitian tersebut akan dimasukkan ke dalam laporan tahunan dan diterbitkan. 

- Amnesty International mengorganisir demonstrasi publik dan kampanye. 

Demonstrasi publik dapat bersifat langsung dengan turun ke jalan, dan juga 

bisa bersifat tidak langsung melalui media massa atau melalui kontak langsung 

dengan badan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). 

- Mereka melakukan sosialisasi dengan menyelenggarakan program pendidikan 

dan kesadaran dini kepada masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia. Dengan 

harapan bahwa masyarakat juga akan berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan 

Amnesty International. 

- Amnesty International menjalin kerjasama dengan organisasi Hak Asasi 

Manusia lokal yang beroperasi di berbagai bagian dan struktur di dalam sebuah 

negara. Organisasi Hak Asasi Manusia lokal ini menjadi mitra penting bahkan 

sejak Amnesty International mulai melakukan penelitian dan publikasi 

mengenai isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi.154 

                                                
154Karmila Abdjul, “Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional Dalam Kasus 

Perdagangan Anak Di Indonesia”, Estudiante Law Journal, Vol. 2 No. 3 (2020): h. 43. 
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2. Migrant CARE 

 Migrant CARE adalah sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang 

aktif dalam isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Organisasi ini 

mengadopsi pendekatan "CARE," yang merupakan singkatan dari Counseling 

(Pembimbingan), Advocacy (Advokasi), Research (Penelitian), dan Education 

(Pendidikan). Kantor pusat Migrant CARE berlokasi di Jakarta, dan mereka 

memiliki perwakilan di Kuala Lumpur, Malaysia. Di tingkat lokal, Migrant CARE 

juga memiliki cabang-cabang di beberapa daerah, termasuk Indramayu (Jawa 

Barat), Kebumen (Jawa Tengah), Jember, dan Banyuwangi (Jawa Timur). 

Migrant CARE melaksanakan berbagai kegiatan, seperti advokasi kebijakan, 

penelitian dan pengumpulan informasi, layanan bantuan hukum, serta pembinaan 

kelompok pekerja migran, yang mencakup tingkat nasional hingga desa.155 

Didukung oleh Program MAMPU, Migrant Care bekerja di 5 provinsi, 8 

kabupaten dan 37 desa/kelurahan. 

 Secara umum, Migrant CARE adalah salah satu LSM yang secara aktif 

melakukan tekanan kepada pemerintah terkait isu-isu yang memengaruhi TKI 

melalui kegiatan advokasi. Istilah advokasi dalam konteks ini merujuk pada 

tindakan pembelaan dan pendampingan. Kegiatan advokasi bukan hanya terbatas 

pada praktik advokat, tetapi juga dilakukan oleh LSM yang mengklaim diri 

sebagai pembela masyarakat. Seiring dengan berkembangnya peran LSM setelah 

masa Orde Baru, ruang lingkup dan dampak kegiatan advokasi semakin meluas. 

                                                
155Migrant Care, “Profil Migrant Care” Situs Resmi Migrant Care,  

https://migrantcare.net/profil/ (Di akses 23 Agustus 2023) 

https://migrantcare.net/profil/
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Advokasi merupakan usaha untuk mengingatkan dan mendorong negara dan 

pemerintah agar selalu mematuhi dan menjalankan tanggung jawab mereka dalam 

melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduknya untuk 

mencapai keadilan global.156 Migrant CARE berusaha untuk memastikan bahwa 

pekerja imigran dan masyarakat luas memiliki informasi terkait tantangan nyata 

yang akan mereka hadapi dengan mendistribusikan masalah keadilan global 

kepada pekerja imigran di forum yang berbeda, baik di forum nasional maupun 

regional. Tidak hanya itu, Migrant CARE juga melakukan advokasi, 

mengembangkan kapasitas manusia, manajemen kelembagaan dan penggalangan 

dana.  

a. Sejarah Migrant CARE 

 Migrant CARE berdiri pada tanggal 8 Juni 2004 tepatnya 8 Juni 2004. 

LSM ini didirikan atas kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi para 

pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja, pekerjaan di sektor 

informal seperti ART. Selain itu, kurangnya pengakuan hukum terhadap ART 

sebagai pekerja penuh waktu dan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja 

migran menjadi faktor penyebab meningkatnya jumlah masalah yang dihadapi. 

Oleh karena itu, Migrant Care sebagai LSM yang fokus pada perlindungan TKI 

berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak TKI. Komitmen ini dibuktikan 

dengan adanya advokasi, kampanye, informasi dan dokumentasi serta peningkatan 

kapasitas. 

                                                
156Bappenas, “Tentang Migrant Care”, Situs Resmi, http://mampu.bappenas.go.id/mitra-

kami/migrant-care-3/ (Diakses 23 Agustus 2023) 

http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/migrant-care-3/
http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/migrant-care-3/
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b. Visi dan Misi Migrant CARE 

 Visi Migrant CARE adalah memberdayakan gerakan buruh sebagai bagian 

dari gerakan sosial untuk mencapai kesetaraan global. Kekuatan yang terkandung 

dalam gerakan ini merupakan bagian dari gerakan sosial untuk mencapai keadilan 

global sesuai dengan hukum yang berlaku bagi ras kulit berwarna. Untuk 

mewujudkan visi tersebut, Migrant CARE sebagai pekerja migran mendorong 

terciptanya kehidupan yang layak bagi para pekerja migran dan keluarganya, serta 

memperkuat berbagai jaringan yang diwujudkan dalam bentuk program-program 

yang mencakup pengorganisasian dan peningkatan kesadaran akan hak pekerja 

migran, penanganan kasus, memberikan bantuan hukum kepada pekerja migran 

yang menghadapi masalah, dan memperjuangkan efisiensi dan keberlanjutan 

operasional sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta penguatan 

kapasitas kelembagaan.157 

b.  Tindakan Advokasi Migrant CARE terhadap Isu Perdagangan Orang  

 Keck dan Sikkink bertujuan untuk menunjukkan bahwa politik global 

tidak hanya didominasi oleh negara (state centric), tetapi juga melibatkan peran 

penting kelompok advokasi transnasional. Dalam tulisan mereka, mereka 

menjelaskan beberapa aspek yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

pengaruh jaringan advokasi ini dan seberapa berhasil mereka dalam advokasi 

mereka. Besarnya dampak dari advokasi ini dapat diamati melalui beberapa 

tingkat pengaruh jaringan berikut: Pertama, pembentukan isu dan penetapan 

                                                
157Bappenas, “Tentang Migrant Care”, Situs Resmi, http://mampu.bappenas.go.id/mitra-

kami/migrant-care-3/ (Diakses 23 Agustus 2023) 
 

http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/migrant-care-3/
http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/migrant-care-3/
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agenda: Jaringan advokasi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan 

meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu yang mereka advokasi melalui 

berbagai media. Ketika isu yang sebelumnya kurang mendapat perhatian publik 

menjadi isu yang dibahas oleh publik dan aktor target, ini merupakan salah satu 

indikasi keberhasilan advokasi. Kedua, posisi pengaruh di tingkat nasional, 

organisasi regional, dan organisasi internasional: Tingkat pengaruh jaringan 

advokasi dapat tercermin dalam sejauh mana mereka memiliki pengaruh di tingkat 

negara, organisasi regional, dan organisasi internasional. Ketiga, pengaruh dalam 

prosedur internasional: Pengaruh jaringan advokasi juga dapat terlihat dalam 

sejauh mana mereka memengaruhi prosedur dan mekanisme di tingkat 

internasional. Keempat, pengaruh terhadap perubahan kebijakan aktor target: 

Tingkat keberhasilan advokasi transnasional dapat diukur dari sejauh mana 

mereka berhasil mendorong perubahan dalam kebijakan atau posisi aktor target. 

Kelima, pengaruh terhadap perilaku negara: Keberhasilan jaringan advokasi 

transnasional dalam mempengaruhi dan membujuk negara-negara target untuk 

mengubah posisi atau kebijakan dapat tercermin dalam perubahan perilaku dan 

tindakan yang diambil oleh negara tersebut. 

Adanya jaringan advokasi transnasional di berbagai tingkat ini sangat 

membantu dalam mempengaruhi dan membujuk negara-negara target untuk 

mengubah posisi atau kebijakan mereka.158 

                                                
158Yofi Arista, “Peran Migrant Care Dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran 

Indonesia Tahun 2014-2016”, Journal of Politics and Government Studies, Vol. 6. No. 3 (2017): 
h. 11.  
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 Tingginya jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia 

sehingga memerlukan kolaborasi dari berbagai instansi dan entitas menjadi sangat 

penting. Baik itu lembaga pemerintah maupun organisasi-organisasi lain 

diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya mengatasi masalah ini. Kontribusi 

dapat berupa dukungan teknis, pengawasan program-program nasional, serta 

kampanye-kampanye terkait penanganan kasus perdagangan manusia, termasuk 

melalui inisiatif seperti Migrant CARE. Oleh karena itu, menurut Keck dan 

Sikkink, untuk menjalankan sebuah jaringan advokasi transnasional dalam konsep 

boomerang pattern, ada empat strategi yang dapat digunakan oleh Migrant CARE 

dalam menanggapi isu perdagangan manusia di Indonesia, yaitu informasi politik, 

simbol politik, manfaat politik dan akuntabilitas politik. 

a) Advokasi Migrant CARE Melalui Information Politics 

 Information Politics (Politik Informasi) adalah strategi penggunaan 

analisis data penelitian sebagai bagian dari kampanye advokasi guna 

menghasilkan informasi yang cepat dan dapat dipercaya. Hal ini bertujuan untuk 

mengarahkan upaya advokasi sehingga dapat memiliki dampak yang signifikan 

pada publik. Seperti kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang merupakan 

bentuk kejahatan terorganisir dengan melintasi batas daerah dan negara, 

penanganannya juga seharusnya dilakukan dengan pendekatan lintas negara. 

Jaringan pelaku perdagangan manusia, dimulai dari penyampaian informasi 

pekerjaan dan perekrutan oleh sponsor/calo di wilayah tertentu, pengangkutan dan 

pemindahan ke tempat penampungan (seringkali antara daerah atau bahkan 

provinsi), pemberangkatan, serta tempat kerja, tampak terorganisir dengan baik 
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dan telah dilakukan berulang kali, namun sulit untuk diatasi oleh sistem hukum, 

terutama jika melibatkan pihak berwenang. Melalui strategi politik informasi, 

akan ada pertukaran informasi yang signifikan dalam menangani kasus-kasus PMI 

yang diduga menjadi korban perdagangan orang, bahkan sejak korban berada 

di negara tujuan.159 

 Penyebaran informasi mengenai kasus perdagangan manusia di Indonesia, 

Migrant Care menyebarkan informasi tersebut melalui website resmi 

migrantcare.net. Pada tanggal 8 Januari 2023 Migrant Care mempublikasikan di 

laman resmi migrantcare.net dengan judul artikel “ASEAN, Pekerja Migran dan 

Perdagangan Manusia”. Dalam artikel tersebut, Migrant Care menegaskan bahwa 

pertumbuhan ekonomi di ASEAN tidak bisa terjadi tanpa adanya kontribusi dari 

pekerja migran. Namun ironisnya, mereka masih belum mendapatkan 

perlindungan yang memadai. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia harus 

memberi prioritas pada agenda perlindungan pekerja migran. Selain itu, Indonesia 

juga perlu memastikan arah kemudi ASEAN tetap tepat di tengah tantangan 

global seperti dampak pandemi, krisis Ukraina-Rusia, dan situasi krisis di 

Myanmar. Dalam kegiatan kepemimpinannya, Indonesia perlu mengimbangi 

fokus ekonomi dengan perhatian terhadap aspek politik, keamanan, dan sosial-

budaya dalam komunitas ASEAN. Hal ini dapat dilihat langsung pada link 

https://migrantcare.net/2023/01/asean-pekerja-migran-dan-perdagangan-manusia/  

                                                
159Jessica Aulia, dkk, “Kegagalan Strategi Transnational Advocacy Network dalam 

menentang Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh” Ar-Raniry International Journal of Islamic, Vol. 
4, No. 2 (2019): h. 104.  
 

https://migrantcare.net/2023/01/asean-pekerja-migran-dan-perdagangan-manusia/
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 Migrant Care juga turut aktif dalam menyebarkan informasi mengenai 

kasus perdagangan orang di Indonesia melalui media sosial resminya seperti di 

Instagram, Facebook maupun twitternya. Di halaman media sosialnya Migran 

Care aktif mengkampanyekan mengenai perdagangan orang yang terjadi di 

beberapa daerah di Indonesia. Dalam rangka memperingati hari anti perdagangan 

orang sedunia, yang diperingati pada 30 Juli 2023, Migrant CARE secara khusus 

memberikan edukasi terkait perdagangan orang. Hal ini dapat dilihat di salah satu 

postingan Instagram Migrant Care yang diberi judul “Lawan Perdagangan 

Orang”. Pada postingan tersebut, Migrant CARE menampilkan terkait jumlah 

kasus perdagangan orang di Indonesia dalam rentang waktu 2021-2023 hingga 

cara penanganannya. 

Gambar 7.1 

Postingan Instagram Migrant Care tentang Jumlah Kasus Perdagangan 

Orang di Indonesia dalam Rentang Waktu 2021-2023. 
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b) Advokasi Migrant CARE Melalui Symbolic Politics 

 Symbolic Politics (Politik Simbolik) merupakan penggunaan simbolisasi 

untuk menggambarkan perjuangan gerakan aktivis dalam menyebarkan informasi 

yang mampu menarik lebih banyak pihak untuk mendukung posisi dan tuntutan 

advokasi. Upaya advokasi tersebut harus mampu menunjukkan urgensi dari 

advokasi yang dilakukan dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang 

dibahas, terutama terkait dengan perdagangan orang di Indonesia.160 Penyebaran 

informasi dapat dilakukan lewat media, seperti halnya penggunaan hashtag atau 

tagar. Hal ini dapat dilihat melalui para aktivis pejuang perlindungan pekerja 

migran Indonesia di Malaysia yang bersama-sama meramaikan tagar 

#lindungipmidimalaysia. Penggunaan tagar tersebut merupakan wujud konkret 

dari politik simbolik yang dilakukan oleh Migrant CARE sebagai upaya untuk 

mendapatkan dukungan dengan menarik perhatian publik. Hal ini dikarenakan, 

kita ketahui bersama bahwa kebanyakan dari korban perdagangan orang adalah 

berasal dari PMI yang ada di luar negeri. Tagar tersebut sudah memiliki 260,7k 

tayangan di tiktok seperti yang tertera pada gambar berikut. 

 

 

 

 

                                                
160Jessica Aulia, dkk, “Kegagalan Strategi Transnational Advocacy Network dalam 

menentang Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh” Ar-Raniry International Journal of Islamic, Vol. 
4, No. 2 (2019): h. 103.  
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Gambar 7.2 

Hashtag/tagar Migrant Care di Tiktok 

 Migrant CARE juga turut aktif melakukan edukasi guna mengurangi 

jumlah korban perdagangan orang di Indonesia. Kurangnya informasi dan 

pendidikan terkait hal tersebut menjadi akar dari permasalahan yang dihadapi 

masyarakat Indonesia. Dimana, pengembangan pendidikan dan pertukaran 

informasi adalah salah satu hal penting untuk membentuk sumber daya manusia 

yang lebih baik dan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman. Perdagangan 

manusia sering kali terjadi dikarenakan keberangkatannya melalui jalur yang 

ilegal. Masyarakat membutuhkan edukasi agar pekerja migran semakin cerdas jika 

ingin menjadi PMI. Maka dari itu, Migrant CARE melakukan sosialisasi terkait 

bahayanya menjadi PMI ilegal karena lebih berpeluang menjadi korban 

perdagangan orang. 

 Selain sosialisasi, Migrant CARE juga memiliki program DESA BUMI 

(Desa Peduli Buruh Migran) yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan 

dan akses buruh migran ke berbagai layanan. Pembentukan program ini 
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dikarenakan banyakan dari PMI berasal dari Desa. Oleh karena itu, Migrant 

CARE menggagas program ini ke akar permasalahannya langsung. Sebelum 

adanya program ini, masyarakat kesulitan dalam hal informasi syarat jika ingin 

bekerja di luar negeri, namun dengan adanya program ini masyarakat dengan 

mudah mendapatkan informasi baik sebelum, selama maupun setelah menjadi 

PMI. DESBUMI ini menawarkan layanan sebagai berikut:161 

- Layanan Informasi, DESBUMI telah mendirikan PPIT (Pusat Pelayanan 

Informasi Terpadu) yang menyediakan data mengenai buruh migran, informasi 

seputar migrasi yang aman, dan kegiatan DESBUMI yang dapat diakses 

melalui website setiap Desa. 

- Layanan Pengurusan Dokumen, DESBUMI menyelenggarakan layanan 

dokumen untuk calon buruh migran, termasuk penerbitan KTP, KK, dan surat 

keterangan yang diperlukan untuk pengurusan paspor sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. 

- Layanan Pemberdayaan Ekonomi, DESBUMI membantu mantan buruh migran 

dalam mengembangkan usaha ekonomi bersama untuk meningkatkan 

penghidupan mereka. 

- Layanan Pengaduan Kasus, DESBUMI menerima pengaduan dan memberikan 

bantuan kepada warga yang mengalami masalah sebagai buruh migran. 

- Sosialisasi, DESBUMI melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga tentang 

bagaimana melakukan migrasi secara aman. 

                                                
161Migrant CARE, Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI), Situs Resmi Migrant CARE. 

https://migrantcare.net/desbumi/ (Diakses 23 Agustus 2023) 

https://migrantcare.net/desbumi/
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- Pendataan, DESBUMI secara berkala mengumpulkan data mengenai warganya 

yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri, termasuk yang telah kembali 

ke desa mereka. 

c) Advokasi Migrant CARE Melalui Leverage Politics 

 Leverage politics (Pengaruh Politik) dapat dijelaskan sebagai 

kemampuan suatu aktor untuk memengaruhi pihak yang memiliki kekuatan lebih 

besar, seperti pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau perusahaan 

multinasional, dengan tujuan memberikan tekanan pada aktor target untuk 

mengubah kebijakan mereka. Dalam perannya sebagai organisasi non-pemerintah, 

Migrant CARE membangun jaringan dan hubungan untuk mengatasi masalah 

perdagangan orang di Indonesia. Migrant CARE memiliki jaringan yang fokus 

pada Hak Asasi Manusia dan Pekerja Migran Indonesia, termasuk Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI), Kabar Bumi, Human Right Working Group (HRWG), 

ASEAN, IOM, ILO, dan lainnya. Jaringan ini saling mendukung satu sama lain, 

terutama ketika ada kasus besar yang memerlukan tindakan ekstra, seperti 

kampanye bersama, advokasi kebijakan terkait Undang-Undang dan peraturan 

turunannya, bahkan sampai merumuskan kebijakan baru.162 

 Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN yang berlangsung 

di Labuan Bajo, ASEAN kembali menegaskan komitmennya dalam menentang 

Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Protokol untuk Mencegah, Menekan, 

dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak. Dalam 
                                                

162Gusti Medina Alawiyah, Peran Migrant CARE dalam Menangani Pekerja Migrant 
Indonesia Korban Perdagangan Manusia di Malaysia Tahun 2016-2018”, Skripsi (Malang: Fak. 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, 2020), h. 89. 
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upaya melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kawasan Asia 

Tenggara, para pemimpin ASEAN telah mengadopsi Deklarasi Melawan 

Perdagangan Manusia yang Disebabkan oleh Penyalahgunaan Teknologi. Ini 

dilakukan melalui kerja sama regional dan internasional yang lebih kuat dan 

efektif. Pemberantasan TPPO secara mendasar terkait dengan perkembangan 

ekonomi dan sosial, pengelolaan perbatasan, penegakan hukum, perlindungan 

pekerja, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Migrant CARE 

mendorong agar Deklarasi yang diadopsi oleh ASEAN mengenai pemberantasan 

TPPO segera diimplementasikan dalam kebijakan di tingkat nasional dan 

bilateral, mengacu pada modalitas ASEAN dan instrumen HAM internasional, 

seperti Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Perdagangan Orang tahun 2015. 

Hal ini bertujuan untuk menjadikan Kawasan ASEAN sebagai daerah yang aman 

dan bebas dari praktik perdagangan orang, terutama yang melibatkan 

penyalahgunaan teknologi digital. 

 Dalam konteks pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang 

pernah menjadi korban perdagangan manusia, Migrant CARE memiliki berbagai 

program dan upaya. Salah satunya adalah pembentukan komunitas bekerja sama 

dengan IOM. Dalam program ini, korban perdagangan manusia diberdayakan 

dengan memberikan dukungan untuk memulai usaha mereka sendiri sehingga 

mereka dapat mandiri dan tidak perlu kembali bekerja di luar negeri. Migrant 

CARE melakukan proses pengajuan, pendampingan, dan pemantauan dalam 

program ini, sedangkan IOM memberikan pendanaan. Proses pengajuan ke IOM 

memerlukan seleksi ketat untuk memastikan bahwa korban yang membutuhkan 
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bantuan dan memiliki komitmen untuk menjalankan usaha mereka yang mandiri. 

Bantuan tidak diberikan kepada semua korban perdagangan manusia karena ada 

keterbatasan dana dari IOM. Setelah program usaha dimulai, Migrant CARE 

melakukan pemantauan dan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan 

tantangan yang dihadapi oleh mereka yang merintis usaha mereka.163 

d) Advokasi Migrant CARE Melalui Accountability Politics 

Accountability Politics (Politik Akuntabilitas) mengacu pada tindakan 

yang dilakukan oleh aktor transnasional untuk mengawasi dan mengevaluasi 

aturan atau kebijakan yang berlaku. Dalam konteks ini, Migrant CARE, bersama 

dengan organisasi masyarakat sipil, organisasi pekerja migran, dan akademisi di 

kawasan Asia Tenggara, menyelenggarakan acara sampingan (Side Event) dengan 

tujuan memastikan bahwa ASEAN menghadapi akar masalah yang menyebabkan 

peningkatan risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akibat 

penyalahgunaan teknologi melalui berbagai mekanisme regional dan inisiatif 

ASEAN sendiri. Implementasi ASEAN Leaders' Declaration on Combating 

Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology mencakup langkah-

langkah berikut: 

- Meningkatkan kapasitas penegak hukum dan lembaga terkait di setiap negara 

anggota untuk menyelidiki, mengumpulkan data dan bukti, mengidentifikasi 

korban, mendeteksi, mengganggu, dan mengadili kejahatan tersebut. 

                                                
163Gusti Medina Alawiyah, Peran Migrant CARE dalam Menangani Pekerja Migrant 

Indonesia Korban Perdagangan Manusia di Malaysia Tahun 2016-2018”, Skripsi (Malang: Fak. 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, 2020), h. 76. 
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- Memperkuat upaya regional untuk mengidentifikasi korban dan calon korban 

TPPO melalui metode yang berbasis teknologi, dengan tujuan untuk mencegah 

kriminalisasi dan penahanan mereka, dengan tetap tunduk pada hukum 

domestik, dan mendorong pengembangan panduan identifikasi yang 

direkomendasikan di tingkat nasional. 

- Memberikan bantuan kepada korban TPPO dengan meningkatkan akses 

mereka ke bantuan hukum, pemulihan, dan pengaduan. Selain itu, para 

pemimpin sepakat untuk bekerja sama dengan mitra ASEAN, Badan PBB, 

organisasi dan lembaga, media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk 

mendorong inovasi dan mencegah TPPO yang disebabkan oleh 

penyalahgunaan teknologi.164 

 Pada tahun 2017, Migrant CARE berhasil merevisi Undang-Undang No. 

39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) di Luar Negeri menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Bagi Migrant CARE, 

undang-undang sebelumnya belum memberikan perlindungan yang memadai bagi 

pekerja migran Indonesia di luar negeri. Selain itu, belum ada ketentuan yang 

rinci mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, dan sektor swasta yang bersifat profesional. Oleh karena itu, 

Migrant CARE mendesak Pemerintah untuk merevisi undang-undang ini, dengan 

fokus pada pengaturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang ditangani 

                                                
164Jessica Aulia, dkk, “Kegagalan Strategi Transnational Advocacy Network dalam 

menentang Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh” Ar-Raniry International Journal of Islamic, Vol. 
4, No. 2 (2019): h. 105.  
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oleh Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mulai dari sebelum, 

selama, hingga setelah bekerja. Pada tahun yang sama, Migrant CARE juga 

mendirikan program DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran), yang saat ini telah 

diterapkan di 40 desa. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Migrant 

CARE, masyarakat sipil, keluarga buruh migran, dan pemerintah desa.165 

3. BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) 

 Selain daripada Amnesty International dan Migrant CARE juga terdapat 

lembaga non-pemerintah lainnya yang juga menyoroti isu perdagangan manusia 

di Indonesia yakni BP2MI. Secara garis besar BP2MI (Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia) ini merupakan salah satu lembaga perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia yang bertugas melaksanakan kebijakan dalam 

pelayanan dan perlindungan PMI secara terpadu. Pada dasarnya isu perdagangan 

manusia bukanlah fokusan utama dari BP2MI, namun dikarenakan kebanyakan 

dari korban perdagangan orang adalah PMI yang berada di luar negeri maka 

secara tidak langsung BP2MI juga terkait dengan perdagangan orang tersebut. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu staf 

BP2MI Sulawesi Selatan, pada Selasa 22 Agustus 2023, mengatakan bahwa: 

“Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan lagi menjadi 
ranah dari BP2MI sendiri, itu sudah menjadi tugas dari kepolisian setempat. 
Biasanya Kepala kantor BP2MI hanya diminta sebagai saksi saja, namun 
kalau untuk datanya kami tidak punya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan 
BP2MI daerah lain yang berlokasi di sekitar daerah perbatasan 
kemungkinan menangani masalah TPPO ini, itu pun masuk data 
pemulangannya saja. Karena biasanya BP2MI dimintai surat untuk 

                                                
165Gusti Medina Alawiyah, Peran Migrant CARE dalam Menangani Pekerja Migrant 

Indonesia Korban Perdagangan Manusia di Malaysia Tahun 2016-2018”, Skripsi (Malang: Fak. 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, 2020), h. 76. 
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memfasilitasi pemulangan korban PMI yang menjadi korban perdagangan 
orang itu sendiri”.166 

 

 Berdasarkan pernyataan kak Ummul Mardiah selaku staf BP2MI Sulawesi 

Selatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PMI kemungkinan besar menjadi 

korban TPPO, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

No KATEGORI 

KASUS 

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI TOTAL 

1 PMI Ingin 

Dipulangkan 

23 33 18 72 48 75 36 305 

2 Penipuan 

peluang kerja 

8 10 13 12 8 6 15 72 

3 PMI gagal 

berangkat 

32 13 22 11 6 8 15 107 

4 Biaya 

penempatan 

melebihi 

struktur biaya 

0 0 2 0 2 2 11 17 

5 Gaji tidak 

dibayar 

10 15 6 5 10 6 9 61 

                                                
166Ummul Mardiah, Analisis Tenaga Kerja BP3MI Sulawesi Selatan, Wawancara, 

Makassar, 22 Agustus 2023 
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6 Sakit 9 6 7 4 8 8 8 50 

7 Meninggal 2 4 1 3 5 5 7 27 

8 Meninggal 

dunia di 

negara tujuan 

12 13 16 12 5 11 7 76 

9 Putus 

hubungan 

komunikasi 

6 3 9 2 2 8 7 37 

10 Perdagangan 

Orang 

5 5 7 4 3 6 5 35 

11 Gagal 

Penempatan 

0 0 0 1 1 1 4 7 

12 Tindak 

kekerasan dari 

majikan 

1 1 2 1 1 2 3 11 

13 Utang Piutang 

antara CPMI 

dan P3MI 

1 0 1 0 3 2 3 10 

14 Depresi/Sakit 

Jiwa 

0 4 1 2 1 0 2 10 
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15 Kecelakaan 0 14 1 0 0 2 2 19 

16 Overstay 4 4 3 3 3 6 2 25 

17 Penahanan 

paspor atau 

dokumen 

lainnya oleh 

P3MI 

1 2 13 3 3 1 2 25 

18 PMI tidak 

punya ongkos 

pulang 

0 1 0 0 0 0 2 3 

19 Beban kerja 

terlalu berat 

0 1 0 2 1 3 1 8 

20 Ilegal Rekrut 

calon PMI 

11 2 38 30 0 14 1 96 

21 Lainnya 53 16 19 13 32 27 21 181 

TOTAL 178 147 179 180 142 193 163 1.182 

 

Tabel 1. Data Pengaduan PMI Tahun 2022 (s.d Juli) Berdasarkan Kategori 

Kasus 

  Sumber: Pusat Data dan Informasi BP2MI Tahun 2022 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa, kasus perdagangan orang di Indonesia 

khususnya di Sulawesi Selatan masih kerap kali terjadi. Hal ini menunjukkan 

bahwa perdagangan orang adalah salah satu bentuk kasus yang dihadapi oleh 

pekerja migran. Pekerja migran non prosudural atau ilegal membuat besarnya 

peluang korban perdagangan organ yang akan terjadi mengingat bahwa pekerja 

migran ilegal ini berawal dari iming-iming akan bekerja di luar negeri dan 

mendapatkan penghidupan yang layak disana, tetapi nyatanya ada pihak yang 

ingin membodohi dan mengarahkan para pekerja migran ilegal ini pada akhirnya 

harus menjualkan organ tubuh mereka.  

Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri dan Mabes Polri 

menyatakan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan iming-

iming gaji besar bermodus penipuan daring (scamming) dan modus lainnya 

melonjak pada periode tahun 2020-2023. Data kenaikan Kasus TPPO dapat dilihat 

sebagai berikut:167 

 

 

 

 

 

 

                                                
167Ali Mansur, Rizky Suryarandika, “Penjualan Ginjal Libatkan Banyak Aparat”, 

Situs Resmi Republika.id, https://www.republika.id/posts/43707/penjualan-ginjal-libatkan-
banyak-aparat, (25 Agustus 2023). 

https://www.republika.id/posts/43707/penjualan-ginjal-libatkan-banyak-aparat
https://www.republika.id/posts/43707/penjualan-ginjal-libatkan-banyak-aparat
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Gambar 5. Kasus Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 

dan Korban TPPO Tahun 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber: Kementerian Luar Negeri dan Mabes Polri, 2023 

 

Data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2020-2021 terdapat 

sebanyak 140 orang korban kasus TPPO. Kemudian pada Tahun 2021-2022 

terdapat sebanyak 700 orang yang menjadi korban. Sedangkan pada tahun 2022-

2023 menjadi tahun lonjakan tertinggi terjadinya kasus TPPO dimana sebanyak 

1.800 orang. Dari data Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2023 

kualifikasi korban yang paling tinggi adalah perempuan yakni sebesar 769 orang 

atau sebanyak 63%. Selain itu korban anak-anak perempuan sebanyak 475 orang 

atau sekitar 37%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuanlah yang kerap kali 

menjadi korban utama perdagangan manusia karena biasanya perempuan di 

identikkan dengan sifat lemah dan tak berdaya sehingga oknum-oknum sangat 

769 Orang 
475 Orang 

KUALIFIKASI KORBAN TPPO TAHUN 2020-2023 
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mudah untuk memberikan modus negatif kepada mereka. Dalam data 

Kementerian Luar Negeri dan Mabes Polri terdapat enam negara temuan TPPO 

terbanyak antara lain sebagai berikut: 

 

Gambar 6. Negara Temuan TPPO Terbanyak tahun 2020-2023 

       

 

 

 

 

 

     Sumber: Kementerian Luar Negeri dan Mabes Polri, 2023 

 

Data di atas menunjukkan bahwa negara Kamboja merupakan negara yang 

menempati posisi tertinggi kasus TPPO terbanyak dengan jumlah 1.233 kasus, 

sedangkan di urutan kedua yaitu Filipina sebanyak 426 kasus. Pada urutan ketiga 

negara Thailand menjadi negara tempat TPPO yakni sebesar 187 kasus, 

selanjutnya adalah negara Laos yang menempati urutan keempat sebanyak 164 

kasus. Kemudian pada urutan kelima yaitu negara Myanmar sebanyak 158 kasus 

dan Vietnam menempati posisi terakhir dengan jumlah sebanyak 31 kasus. 

Salah satu kasus yang baru-baru ini viral di media sosial, yakni puluhan 

WNI diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 

Myanmar. Para korban dipaksa bekerja sebagai penipu online oleh perusahaan 
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yang beroperasi di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, para WNI tersebut kerap 

kali disiksa dan disekap sehingga tidak dapat pulang ke Indonesia. Selama periode 

2020-2023, KBRI Yangon telah menerima laporan 203 WNI yang mengalami 

permasalahan di wilayah Myanmar, khususnya terkait indikasi atau dugaan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).  

Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan terhadap dua tersangka 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) WNI ke Myanmar, diketahui total 

WNI yang dikirim berjumlah 25 orang, namun 5 orang lainnya telah berhasil 

keluar dari wilayah Myanmar dengan upaya sendiri. Para korban tersebut awalnya 

dijanjikan bekerja sebagai marketing online dengan gaji Rp 12 juta sampai Rp 15 

juta per bulan. Mereka juga dijanjikan komisi tambahan apabila mencapai target 

dan dibolehkan pulang setelah 6 bulan bekerja. Namun realitanya, para korban 

hanya menerima gaji Rp 3 juta per bulan atau tidak sama sekali. Bahkan mereka 

akan mendapat hukuman pemotongan gaji dan penyiksaan fisik jika target tak 

tercapai. Korban TPPO 20 orang WNI tersebut akan dibebaskan dalam dua tahap, 

yakni tahap pertama sebanyak 4 orang dan tahap kedua sebanyak 16 orang. 

Setelah berhasil dievakuasi dari Myawaddy, Myanmar lalu ke Bangkok, Thailand, 

kini WNI korban TPPO sedang dalam proses repatriasi ke Indonesia.168 

Setiap kasus perdagangan orang yang terjadi di beberapa negara memiliki 

kronologi yang bebeda-beda, hal ini dikarenakan motif maupun sasarannya juga 

berbeda. Seperti halnya kronologi kasus perdagangan orang yang terjadi di 

Myanmar dapat dilihat pada gambar berikut: 

                                                
 168Inge Clara Safitri, “Kronologi Perdagangan Orang WNI di Myanmar”, Situs Resmi 
Tempo.co. https://grafis.tempo.co/read/3312/kronologi-perdagangan-orang-wni-di-myanmar 

https://grafis.tempo.co/read/3312/kronologi-perdagangan-orang-wni-di-myanmar
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Maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi di dalam negeri maupun 

di luar negeri, membuat pemerintah turut perihati dikarenkan diantara korban 

perdagangan orang tersebut di dominasi oleh PMI (Pekerja Migran Indonesia). 

Secara khusus Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk 

melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO). Dimulai dengan meningkatkan upaya untuk 

mencegah pengiriman PMI ilegal ke luar negeri untuk diperdagangkan. Dimana, 
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Pemerintah menilai bahwa salah satu penyebab tingginya PMI ilegal adalah 

rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah tengah 

berupaya untuk menekan perdagangan orang dengan mempercepat penanganan 

kemiskinan di beberapa wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. 

Pemerintah juga terus berupaya memperketat pengawasan terhadap pengiriman 

PMI melalui kerja sama dengan berbagai negara begitupun dengan pengawasan di 

berbagai daerah nusantara.169 Tidak hanya itu, melalui Kedutaan Besar Republik 

Indonesia, pemerintah berusaha untuk memulangkan para WNI yang menjadi 

korban perdagangan orang sesuai dengan prosedur yang berlaku. BPK secara 

langsung Menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler 

dalam hal ini Direktur Pelindungan WNI untuk: 

- Bersama-sama dengan BP2MI, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan 

HAM, serta Kemnaker untuk mengkaji dan mengevaluasi, serta menetapkan 

nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama baru tentang pelayanan dan 

perlindungan PMI di luar negeri. Khususnya pertukaran dan pemanfaatan data 

melalui sistem informasi yang terintegrasi. 

- Berkoordinasi dengan Kemnaker untuk mengusulkan tambahan klausul pada 

Kepmenaker tentang verifikasi permintaan PMI terkait tata cara yang mengatur 

mengenai kewajiban mitra usaha dari P3MI untuk melaporkan data kedatangan 

PMI kepada perwakilan RI di negara tujuan penempatan.170 

                                                
 169Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Lindungi 
Pekerja Migran, Pemerintah Perketat Pengawasan Pengiriman Tenaga Kerja Ilegal”, Situs Resmi 
menpa.go.id. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/lindungi-pekerja-migran-
pemerintah-perketat-pengawasan-pengiriman-tenaga-kerja-ilegal 
 170BPK RI, “Perkuat Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia”, Situs Resmi 
Warta Pemeriksa. https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=43497  

https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/lindungi-pekerja-migran-pemerintah-perketat-pengawasan-pengiriman-tenaga-kerja-ilegal
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/lindungi-pekerja-migran-pemerintah-perketat-pengawasan-pengiriman-tenaga-kerja-ilegal
https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=43497
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Amnesty International maupun Migrant CARE selaku LSM tidak turut 

andil secara langsung dalam penanganan kasus tersebut, melainkan ada lembaga 

lain yang menanganinya yakni SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia). Hal ini 

dikarenakan, di Indonesia sendiri terdapat banyak organisasi yang menyoroti isu-

isu terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Maka dari itu, para LSM tersebut bekerjasama dalam hal penanganan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa, Indonesia selaku aktor negara masih membutuhkan upaya-

upaya lain agar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jumlahnya tidak 

meningkat baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Begitupun dengan aktor 

non-negara dalam hal ini Amnesty International dan Migrant CARE belum 

maksimal dikarenakan adanya keterbatasan dari beberapa aspek maupun sumber 

daya yang dimiliki oleh kedua organisasi tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Dalam mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, 

institusi global maupun pemerintah sudah memberikan berbagai upayanya. 

Institusi global sudah menciptakan suatu norma yang menjadi landasan bagi 

setiap negara dalam menanggulangi perdagangan manusia, yakni Protokol 

Palermo. Indonesia sendiri sudah meratifikasi Protokol Palermo tersebut yang 

dituangkan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) sebagai bentuk penerimaan mereka terhadap protokol 

tersebut. Namun, pada realitanya hukum maupun peraturan yang telah dibuat oleh 

institusi global maupun negara, belum sepenuhnya mampu memberantas Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

 Maka dari itu, dibutuhkan kontribusi dari aktor non negara untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, dalam hal ini Amnesty International dan 

Migrant CARE. Amnesty International adalah salah satu aktor non negara yang 

menaruh perhatiannya pada masalah Hak Asasi Manusia. Kita ketahui bersama 

bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk pelanggaran 

terhadap martabat dan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, kontribusi Amnesty 

International dalam hal ini dapat dilihat dalam berbagai upaya yang telah 

dilakukan mulai dari sosialisasi hingga advokasi secara langsung. Begitupun 

dengan Migrant CARE yang merupakan salah satu LSM di Indonesia yang 
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menaruh perhatiannya pada perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam hal 

ini, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang kebanyakan adalah PMI asal 

Indonesia yang di eksploitasi di luar negeri. Maka dari itu PMI sangat rentan 

dijadikan sebagai korban dalam perdagangan orang. Selain daripada kedua aktor 

non-negara tersebut, juga terdapat BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia) yang juga berkontribusi dalam penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Dalam hal ini BP2MI bekerjasama 

dengan pihak Kepolisian setempat dengan memfasilitasi pemulangan para PMI 

yang menjadi korban TPPO. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari seluruh 

elemen pemerintah maupun non-pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

bermaksud memberikan implikasi penelitian dalam bentuk saran-saran dan 

rekomendasi yang dianggap perlu dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya. Maka dengan ini dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

 Negara telah menciptakan Undang-Undang maupun kebijakan terkait 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), namun hal tersebut dianggap belum 

efektif dikarenakan jumlah korban yang kian meningkat setiap tahunnya. Maka 

dari itu, pemerintah sebaiknya lebih memperketat lagi hukum maupun peraturan 

terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia.  
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2. Bagi Masyarakat  

 Kurangnya pengetahuan dari masyarakat awam yang hanya memikirkan 

terkait ekonomi saja membuat banyak orang yang memilih menjadi PMI. Dimana 

PMI sendiri adalah kelompok yang sangat rentan mengalami perdagangan orang 

di luar negeri. Oleh karena itu, Masyarakat sebaiknya lebih bijak lagi dalam hal 

mengolah informasi agar tidak mudah dikelabui dan menjadi korban Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

 Masalah terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah salah 

satu masalah yang sangat krusial dan telah memakan banyak korban. Jadi, peneliti 

selanjutnya diharapkan mampu mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat 

kembali topik terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia.  
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