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 ABSTRAK 

Nama : Muhammad Dzulfadhlil Muchlis 

NIM : 30600117028 

Judul : Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di Sulawesi Selatan 

Rumusan masalah skripsi ini adalah 1) Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap 

Pekerja Migran Indonesia di Sulawesi Selatan. 2) Bentuk Perlindungan Hukum 

Pemerintah Terhadap Pekerja Migran di Sulawesi Selatan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian 

yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa metode wawancara dan observasi. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu: informan dan data sekunder 

yaitu: buku dan jurnal. Adapun teknik analisa data yang dilakukan adalah analisis 

yang dapat diuraikan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 

Instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah panduan 

wawancara, buku dan jurnal penelitian, alat rekam yaitu Handphone, dan transportasi 

umum berupa sepeda motor. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

kebijakan publik, teori kebijakan ketenagakerjaan, dan teori tanggung jawab.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Terdapat dua tanggung jawab penting yang 

dilakukan oleh Pemerintah, yang pertama adalah tanggung jawab sosial. BP2MI 

memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan yang  menyangkut fisik serta 

psikis para Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna melalui tahapan rehabilitasi. Yang 

kedua adalah tanggung jawab ekonomi. Dalam tanggung jawab ekonomi BP2MI 

memberikan program pemberdayaan melalui dua pelatihan yaitu wirausaha mandiri 

dan tenaga kerja kreatif produktif. 2) Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah 

kepada PMI terdapat dalam pasal 1 ayat (6) UU No.18 Tahun 2017. Perlindungan ini 

termasuk dalam perlindungan preventif dimana memberikan perlindungan dengan 

pencegahan sengketa yang terjadi. Sehingga PMI terhindar dari ketidaknyamanan 

selama bekerja di luar negeri. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi pihak BP2MI Makassar untuk senantiasa 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pendaftaran PMI yang baik dan 

benar secara procedural agar seluruh PMI dapat terjamin perlindungannya di luar 

negeri. 2) Bagi masyarakat Makassar dan seitarnya yang berminat menjadi PMI untuk 

senantiasa berangkat ke luar negeri dengan cara prosedural demi keamanan dan 

keselamatan dalam bekerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan setiap masyarakat dalam suatu 

negara yang sudah memenuhi syarat agar dapat bekerja di luar negeri dalam korelasi 

jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, menerima gaji ataupun upah. 

Berdasarkan kepemimpinan perusahaan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Para 

pembela adalah warga negara Indonesia, baik pria atau wanita yang terlibat dalam 

suatu kegiatan ekonomi. Olahraga sosial, ilmiah, artistik dan profesional, serta 

partisipasi dalam studi di luar negeri, baik di darat, di laut atau di udara, untuk jangka 

waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian kerja, yang merupakan perjanjian 

antara karyawan dan majikan, baik secara lisan maupun tertulis  bentuk baik untuk 

waktu tertentu, dan untuk waktu yang tidak terbatas, yang berisi kondisi kerja, hak 

dan kewajiban para pihak itu sendiri. PMI menggunakan perjanjian kerja ini akan 

terlindungi apabila suatu saat nanti majikan ataupun perusahaan daerah tempat PMI 

bekerja meminta perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya. 

 Ketidaksinkronan antara UU No.13 tahun 2003 yang mengatur tentang 

ketenagakerjaan dengan realitas yang terjadi di kehidupan para PMI menghasilkan 

pemahaman yang salah terkait wanita yang berprofesi sehingga menimbulkan opini 

bahwa wanita berprofesi tidak dapat menjalankan tugas rumah tangga dengan baik 



2 
 

karena tidak terpenuhinya jam kerja yang seharusnya di atur dalam Undang-undang 

tersebut. Ditengah dinamisnya kehidupan PMI saat ini maka semakin tinggi pula 

setiap tahunnya emansipasi. Melihat terjadinya peningkatan pekerja perempuan tiap 

tahunnya makan akan terus meningkat beberapa posisi pekerjaan yang dikhususkan 

untuk perempuan. 

Bekerja di luar negeri atau kita sering menjumpai istilah TKW (pekerja 

perempuan) atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia).  TKI dan TKW adalah istilah untuk 

pekerja rumah tangga yang bekerja di luar negeri.  Mereka adalah penerima mata 

uang asing, karena setiap bulan mereka menerima gaji dari majikan mereka, dan gaji 

dikirim ke keluarga mereka di rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.  

Setiap bulan, pekerja migran dibayar dalam Rp. 2,5 juta kontrak kerja rata-rata 

selama 2 tahun kerja.  Kontrak kerja dapat memperpanjang kontrak jika kedua belah 

pihak sepakat dan setuju dengan kontrak kerja masing-masing. 

Dengan banyaknya persoalan yang tengah dihadapi pekerja migran atau TKI 

itu sendiri, contohnya perlakuan kejam ataupun tidak manusiawi, namun kebanyakan 

mereka juga menerima perlakuan yang sangat baik dan adil terhadap orang. Pada sisi 

lain, contohnya tanpa mendapatkan honor atau upah, mereka memukuli dan yang lain 

disiksa, dikurung dalam gudang dan lainnya. Banding diatas ialah pelanggaran 

terhadap pekerja migran yang berada diluar negri. Karena informasi yang diterima 

oleh calon pekerja migran yang berada diluar negeri, mereka mengeluhkan mengenai 
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layanan serta pekerjaan mereka sebagai pekerja migran. Akses informasi yang kurang 

mengenai pekerja migran potensial serta pekerja migran pasif juga menerima 

pekerjaan swasta serta majikan mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang akan 

mereka lakukan. Ketidakpahaman serta kemiskinan juga kurangnya informasi bisa 

menyesatkan. 

Banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengklaim bahwa mereka tidak 

mendapatkan akses ke informasi seperti upah, dll. Aspek penyebaran informasi, yang 

masih sangat terbatas, juga mempengaruhi pekerjaan di luar negeri.  Banyak masalah 

akses muncul dari penyediaan yang tidak memadai dan penyebaran informasi untuk 

masyarakat itu sendiri.  Potensi pekerja migran dan pekerja migran menerima sedikit 

informasi karena pemerintah yang bertanggung jawab untuk mempekerjakan pekerja 

migran tidak optimal dalam memberikan informasi kepada calon pekerja migran itu 

sendiri.  Berbagai keluhan yang disebabkan oleh kurangnya akses dan layanan 

informasi harus dikurangi dan solusi diberikan jika pemerintah lebih intensif 

mengkomunikasikan informasi untuk mencapai masing-masing PMI. Dengan 

demikian, aspek layanan informasi adalah salah satu faktor penting yang dapat 

meningkatkan dan memberikan pemahaman bagi pekerja migran dan pekerja migran 

di masa depan. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Berkenaan dengan Pekerjaan 

(Lembaga Negara Republik Indonesia 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4279). Dari berbagai aturan yang diidentifikasi oleh 

pemerintah mengenai implementasi dan tanggung jawab pekerja migran Indonesia, 

dikatakan bahwa di pemerintahan pemerintah. Dengan demikian, secara otomatis, 

yang mengoperasikan pekerja migran, harus patuh dan taat di negara dan di luar 

negeri, sehingga persiapan untuk pelatihan dan peralatan untuk pekerja migran 

Indonesia dapat atau dapat melakukan bagaimana seharusnya. 

Beberapa kasus ketenagakerjaan tidak boleh diremehkan, misalnya 

pengalaman yang terbatas, kurangnya kesempatan buat menerima pekerjaan pada 

negara ini, penghasilan yang jauh lebih tinggi daripada bekerja pada negara itu, atau 

harapan buat mempertinggi taraf kehidupan ekonomi tanpa memperhitungkan 

kesiapan pekerja migran buat dikirim. Data memperlihatkan bahwa hampir 90% 

kasus yang dihadapi pekerja migran dari menurut negara tersebut. Pemalsuan bukti 

diri calon pekerja migran, keterampilan dan kemampuan pekerja migran yg tidak 

cocok buat pekerjaan mereka, tidak relatif pengetahuan bahasa Inggris dan 

pemahaman mengenai budaya negara tujuan, pengiriman berita yang buruk, layanan 

dan perlakuan terhadap calon pekerja migran saat mereka berada pada luar negeri. 

Dalam beberapa perkara diatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai  

BP2MI yang disinkron pada pasal 31 UU ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, 

tentang prinsip penempatan tenaga kerja bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan 

kesempatan yang sama buat memilih, maka demikian peneliti mengambil judul 
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“PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA (PMI) DI SULAWESI SELATAN”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokusjpenelitianjadalah suatujdata yang akanjdijadikan pedomanjserta arahan 

oleh penulis dalam penelitian agar dapat memperoleh suatu informasi. Fokus 

penelitian juga merupakan intrepretasi dalam penelitian. Pada penelitian ini memiliki 

tujuan agar tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam suatu pembahasan. Oleh karena 

itu yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu, Peran Pemerintah Dalam 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sulawesi Selatan. 

Agar dapat menyusun serta menganalisajyang dijtulisjpenelitijyang mendakati 

dengan judul pada penelitianjini, peneliti berusaha menyajikan deskripsi fokus yang 

berkenaan dengan peran pemerintah dalam perlindungan pekerja migran Indonesia 

(PMI) di Sulawesi Selatan. Peran pemerintah ini dibutuhkan agar PMI dapat merasa 

aman dan nyaman dalam bekerja di negara tujuan. 

Pekerja migran Indonesia (PMI) adalah setiap masyarakat dalam suatu negara 

yang sudah memenuhi syarat agar dapat bekerja di luar negeri dalam korelasi jangka 

wakttu yang telah ditentukan sebelumnya, menerima gaji maupun upah.Pemerintah 

memberikan perlindungan kepada PMI dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 18 Tahun 2017 

yang mengatakan jika perlindungan pra yang dikatakan sebagai perlindungan 
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sebelum bekerja ialah seluruh kegiatan yang dimana perlindungan ini diberikan sejak 

pendaftaran sampai ke negara yang di tuju. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap PMI purna di Sulawesi 

Selatan ? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pemerintah terhadap pekerja migran 

di Sulawesi Selatan ? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Nita Apriyanti yang berjudul “Perjanjian 

kerja antara calon tenaga kerja Indonesia (TKI) dan perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja Indonesia (PJTKI) Ditinjau dari hukum ekonomi syariah”. Perjanjian 

yang memenuhi kondisi yang dipengaruhi oleh obyek atau isi serta bentuk perjanjian. 

Sebelum melakukan interaksi, terlebih dahulu seseorang akan melakukan suatu 

perjanjian kerja baik dalam bentuk sederhana atau dengan lisan yang dibentuk formal 

pada bentuk tertulis. Dilakukannya perjanjian ini agar melindungi dan memastikan 

hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam hukum Islam, perjanjian 

digolongkan dalam sewa menyewa yakni Ijarah amal yang dimana sewa menyewa 
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tenaga manusia termasuk dalam perjanjian ini. Ijarah adalah suatu perjanjian dimana 

perjanjian dengan menggunakan orang eksklusif untuk mengerjakan suatu pekerjaan 

spesifik bagi orang mustajir tertentu.1 

Penelitian ini ada yang kurang dibahas mengenai bagaimana tahapan-tahapan 

perjalanan dan awalnya bisa bekerja keluar negeri untuk calon TKI peneliti hanya 

menyebutkan tidak begitu menjelaskannya, dalam penelitian ini juga sering 

menggunakan bahasa yang tidak mudah dimengerti untuk sebagian orang. Perbedaan 

penelitian saya dengan Nita Apriyanti yang dimana titik fokusnya itu ditinjau dari 

ekonomi syari’ah, dan lebih membahas PJTKI secara luas tetapi setelah membaca. 

Sedangkan fokus penelitian saya lebih berfokus kepada BP3TKI dan perlindungan 

hukum bagaimana para calon TKI mengadu nasib di negara lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitrayanti Arsyad Putri, yang berjudul 

"Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan penempatan Dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Makassar terhadap Pemberdayaan Pekerja 

Migran Indonesia Purna Penempatan". Negara wajib menjamin dan melindungi 

serta memberikan penghidupan yang layak termasuk kepada PMI purna berdasarkan 

prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, 

anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Lembaga yang bertanggung jawab 

                                                             
1 Nita Apriyanti, “Perjanjian kerja antara calon tenaga kerja Indonesia (TKI) dan Perusahaan 

Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)Ditinjau dari hukum ekonomi syari’ah,Skripsi (Lampung:IAIN 

Metro, 2017) 
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untuk mengatasi masalah tersebut adalah Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang diatur dengan Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Peran dan tanggung jawab BNP2TKI dalam 

penempatan Calon pekerja migran diawali dari proses perekrutan calon PMI sampai 

pada saat pemulangan dan pemberdayaan PMI purna.Demi terwujudnya kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi BNP2TKI, maka pada pasal 23 Peraturan Presiden 

Nomor 81 Tahun 2006 dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di ibukota Provinsi atau tempat pemberangkatan 

PMI yang dianggap perlu2. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitrayanti Arsyad Putri, terdapat 

beberapa kesalahan dalam penggunaan huruf capital dan cenderung menulis 

kependekan nama perusahaan dengan huruf kecil seperti PJTKI ditulis pjtki, dll. 

Penelitian ini juga lebih membahas mengenai perdagangan manusia, penelitian saya 

juga membahas tentang BP3TKI tetapi saya juga membahas bagaimana TKI itu 

sendiri.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Kawiryan, yang berjudul 

"Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh BP3TKI 

Yogyakarta: Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan". perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia oleh BP3TKI Yogyakarta: kajian perlindungan pada masa 

                                                             
2Fitrayanti Arsyad Putri, “Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan penempatan Dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Makassar terhadap Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia 

Purna Penempatan”,Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018) 
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pra penempatan. Dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah yakni: 

bagaimana bentuk perlindungan TKI yang dilaksanakan oleh BP3TKI Yogyakarta 

pada masa pra penempatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktik 

perlindungan BP3TKI dalam melaksanakan tugas perlindungan TKI tersebut. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode penelitian yakni, metode yuridis empiris. 

Dalam metode ini mengkaji atau menganalisis data yang dimana berupa 

bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Dalam menyusun akan mengkaji data yang 

didapatkan dari hasil dokumen serta wawancara dengan bagian kantor BP3TKI 

Yogyakarta guna memperoleh gambaran permasalahan yang jelas serta akan 

didasarkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Hasil dari penelitian ini ialah 

perlindungan oleh BP3TKI pada masa prapenempatan yang dimana meliputi 

pengurusan dokumen tenaga kerja diluar negeri, memberikan pembekalan sebelum 

keberangkatan, berkoordinasi dengan PPTKIS, juga melayani pengaduan tentang 

masalah yang dihadapi calon TKI dan TKI3. BP3TKI juga bertugas mengontrol serta 

memantau hak juga kewajiban TKI. Perlu adanya peningkatan dalam kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada para tenaga kerja yang membutuhkan pelayanan di 

BP3TKI. Perlunya peningkatan dalam sarana dan prasarana dalam menunjang 

pelaksanaan perlindungan TKI yang termasuk mengenai system informasi yang jelas 

                                                             
3 Wisnu Kawiryani, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh BP3TKI 

Yogyakarta: Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga , 2015) 
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dan lebih update lagi.  Salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan BP3TKI 

yaitu kurangnya sarana dan prasarana, SDM kurang memadai dan lemahnya 

koordinasi antara instansi pemerintah maupun swasta, juga aturan yang tumpang 

tindih.  

Mengenai judulnya tentu sudah kita ketahui bahwa penelitian yang dilakukan 

oleh Wisnu Kawiryan ini titik fokusnya membahas perlindungan TKI pra 

penempatan, yaitu sebelum bekerja di negara mana, juga membahas mengenai bidang 

peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan perlindungan TKI 

termasuk sistem informasi yang jelas dan update, tetapi dalam penelitiannya tidak 

memberikan contoh kasus sehingga pembaca tidak mendapatkan gambaran-gambaran 

mengenai apa yang dibahas oleh peneliti 

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zulfikar, yang berjudul "Analisis 

Ekonomi Politik Pemenuh Hak-Hak Pekerja Migran Asal Sulawesi Selatan di 

Malaysia". Pemerintah Indonesia memiliki tugas yaitu memenuhi hak warga negara 

dalam mendapatkan pekerjaan. Sedangkan saat ini pemerintah belum mampu dalam 

menjalankan tugas secara optimal. Daya serap yang rendah di lapangan kerja dalam 

negeri yang menjadi akibat terjadinya migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri yang 

dimana pelakunya disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia maupun pekerja Migran 

Indonesia. TKI maupun PMI yang melakukan migrasi kerja keluar negeri 

mendapatkan peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar serta 

penghidupan yang lebih baik. Dengan warga negara Indonesia yang mencari 
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pekerjaan keluar negeri membuat pemerintah merumuskan UU No. 39 Tahun 2004 

mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Hal 

ini dilakukan agar dapat memastikan jika pekerja migran mendapatkan perlindungan 

yang optimal di negara penempatan. Di dalam bagian pertimbangan, UU ini 

menekankan dalam aspek pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi inti dari 

pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, ialah: (a) bekerja 

merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin 

penegakannya; (b) hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan 

penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, 

keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan; (c) tenaga kerja Indonesia yang bekerja 

ke luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban 

kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta 

perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia; (d) negara wajib 

menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam 

maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, 

kesetaraan gender, dan anti diskriminasi; (e) penempatan tenaga kerja Indonesia ke 

luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat 

maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang 

memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal. Pemerintah Indonesia 

sebagai negara pengirim tenaga kerja juga perlu mempertimbangkan meningkatnya 

TKI maupun PMI secara signifikan dari tahun ke tahun. Kepala Desk Diaspora 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2013, 
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warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan diaspora (migrasi internasional) 

diperkirakan mencapai 8-10 juta orang di seluruh dunia. Prakiraan ini termasuk 

pekerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri4. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zulfikar kekurangannya adalah 

tidak menjelaskan dengan jelas hak-hak pekerja yang seperti apa sedangkan judul 

yang diangkat dalam penelitiannya telah disebutkan hak-hak pekerja Migran, 

sedangkan penelitian saya menjelaskan perlindungan bagaimana BP3TKI 

memberikan wawasan kepada calon TKI nya hal-hal apa saja yang harus menjadi 

bekal atau wawasan agar mereka merasa tetap diperhatikan negara pada saat 

menyelesaikan kasus yang dialami selama bekerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Regita Putri Melinda, yang berjudul 

"EVALUASI SISTEM KOMPUTERISASI ONLINE TENAGA KERJA LUAR 

NEGERI (SISKOTKLN) (Study Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah)". TKI atau yang disebut Tenaga 

Kerja Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi 

syarat agar dapat bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dengan jangka waktu 

tertentu serta menerima gaji. Tetapi berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 

mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia istilah TKI berganti menjadi PMI 

yakni Pekerja Migran Indonesia. Dilihat semakin banyaknya kasus pelanggaran 

                                                             
4 Achmad Zulfikar, “ Analisis Ekonomi Politik Pemenuh Hak-Hak Pekerja Migran Asal 

Sulawesi Selatan di Malaysia”, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016) 
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terhadap hak tenaga kerja setiap tahunnya baik itu pada tahapan pra penempatan, saat 

penempatan ataupun setelah penempatan. Oleh karena itu berdasarkan hasil pra-riset 

yang peneliti peroleh dari informasi Kepala Seksi Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing Ibu L. Sri Hanturyati,  mengenai 

persoalan penempatan dan perlindungan TKI. Saat ini masih banyak TKI yang 

berangkat keluar negeri tidak mengikuti prosedur, para TKI mendaftarkan diri 

menjadi TKI melalui informasi dari omongan teman, namun informasi yang mereka 

dapatkan salah karena mereka mendapatkan informasi tersebut dari calo ada juga TKI 

yang bermasalah karena PPTKIS agensi para TKI banyak yang memalsukan 

dokumen terutama umur, bahkan nama dan alamat mereka, sehingga berakibat pada 

rendahnya pengawasan dan perlindungan terhadap calon TKI maupun TKI yang akan 

bekerja di luar negeri5. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Regita Putri Melinda, membahas 

mengenai evaluasi komputerisasi tenaga kerja luar negeri yang bertitik fokus pada 

daerah Kabupaten Lampung Tengah, penelitian yang dilakukan oleh Regita Putri 

Melinda ini membahas para TKI yang berangkat keluar negeri tanpa melengkapi 

dokumen atau tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan, tetapi ada 

kekurangan dalam penelitian ini yaitu tidak memberikan contoh kasus yang mungkin 

pernah terjadi dalam BP3TKI khususnya di Kabupaten Lampung Tengah apakah 

pernah ada calon TKI memalsukan dokumennya sampai berhasil bekerja keluar 

                                                             
5 Ragita Putri Melinda, “EVALUASI SISTEM KOMPUTERISASI ONLINE TENAGA  
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negeri atau tidak, sedangkan penelitian yang saya tuliskan itu memberikan beberapa 

contoh kasus yang pernah terjadi di Makassar.6 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah terhadap PMI Purna di 

Sulawesi Selatan. 

b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemerintah terhadap pekerja 

migran di Sulawesi Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas, maka yang menjadi focus serta tujuan dari 

penelitian yang akan di dapat, olehnya itu penulis berharap penelitian ini mampu 

memberikan kontribusi berupa: 

 

 

                                                             
6 KERJA LUAR NEGERI (SISKOTKLN) Study  Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah”, Skripsi (Universitas Lampung tahun, 2019) 
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a. Teoritis 

Penulis berharap semoga karya ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, 

bagi peneliti di masa yang akan datang terutama tentang tanggung jawab Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di kota Makassar serta sebagai sumbangan 

pemikiran dalam dunia pendidikan. 

b. Praktis 

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ataupun 

pengetahuan kepada pembaca maupun pihak terkait, yaitu: 

1. Bagi pemerintah: agar bisa lebih memperbaiki system dan tahap-tahap para calon 

PMI agar tidak kecolongan menggunakan berkas palsu yang pada akhirnya bisa 

merugikan di kedua belah pihak. 

2. Bagi masyarakat: agar mereka bisa lebih mengetahui ketika ada seorang 

keluarganya yang sedang bekerja di luar negeri, apakah negara menjamin 

perlindungan hukumnya dan yang terpenting agar masyarakat tidak berfikir kalau 

bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu selalu berakhir dengan 

dianiaya. 

3. Bagi PMI: agar para calon PMI mengetahui perjanjian apa saja yang harus 

diketahui dan bagaimana bahayanya ketika mereka berangkat menggunakan 

dokumen palsu sehingga mereka bermasalah ketika akan dibantu oleh 

pemerintah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kebijakan Publik 

Menurut Eyeston pengertian kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit 

pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Anderson, kebijakan 

merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang 

aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.7 

Sederhananya, kebijakan publik adalah konsep dasar rencana pemerintah atau 

organisasi publik untuk mengatur kepentingan publik.  Tetapi pemahaman tentang 

kebijakan negara secara keseluruhan adalah semua yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan banyak orang, semua yang dimaksud di 

sini adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, apakah itu hubungan antara 

warga negara atau warga negara dan pemerintah.  Kebijakan publik biasanya diatur 

oleh hukum, peraturan presiden dan daerah (perda), yang merupakan bentuk 

kebijakan publik.  Kebijakan negara atau, bisa dikatakan, kebijakan negara adalah 

program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan 

sosial.  Atau kita dapat mengatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang 

                                                             
7 Adi Sutojo, “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan atau Aturan Terhadap Pelayanan Sektor 

Publik di Keluruhan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara”, Jurnal 

Penelitian Sosial dan Politik . Vol 4 No 2 April-Juni 2015, 1-11. 
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diambil oleh badan berwenang atau pemerintah yang menangani kepentingan 

masyarakat luas. 

Teori kebijakan publik ini dibutuhkan untuk mengukur atau melihat terkait 

peranan pemerintah dalam pengiriman PMI yang dilakukan BP2MI, serta mengukur 

atau meninjau masalah-masalah yang dihadapi PMI melalui kebijakan yang diambil 

alih oleh pemerintah. Kebijakan publik hanya dapat ditentukan oleh pemerintah, 

pihak lain atau, sebagian besar, dikenal sebagai subjek kebijakan publik, yang dapat 

memengaruhi proses kebijakan publik hanya dalam batas kewenangannya, 

berdasarkan berbagai definisi kebijakan publik, yang diberikan oleh para ahli, 

pendapat yang dideklarasikan  James Anderson, menurut beberapa orang, sangat 

tepat.  Mengikuti pendapatnya, kita dapat menafsirkan kebijakan negara sebagai 

kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan untuk badan-badan pemerintah.  

Adapun aktor non-pemerintah atau swasta, tentu saja, mereka dapat dipengaruhi oleh 

pengembangan atau pengembangan kebijakan publik. 

B. Kebijakan Ketenagakerjaan 

Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 

1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di 

dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi 
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ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas tenaga 

kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan 

tenaga kerja.8 

Menurut Sumarsono menyatakan tenaga kerja sebagai semua orang yang 

bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi mereka yang 

bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa 

upah atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada 

kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur. Tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.9 

Kebijakan personalia terdiri atas dua kata: politik dan ketenagakerjaan, politik 

adalah seperangkat konsep dan prinsip yang telah menjadi prinsip panduan atau 

persyaratan dasar untuk rencana kerja, sedangkan ketenagakerjaan adalah semua yang 

terkait dengan tenaga kerja baik sebelum maupun selama  waktu dan setelah 

selesainya hubungan pekerjaan.  Pemerintah saat ini mengawasi tenaga kerja, dengan 

upaya untuk meningkatkan kualitas dan jumlah badan pengawas atau lembaga 

penegak hukum di bidang tenaga kerja, serta untuk pengembangan dan implementasi 

kebijakan dan standar teknis di bidang pengawasan tenaga kerja. 

                                                             
8 Undang-Undang Ri. No. 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan 

9 Devi Lestyasari, Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal 

Di Jawa Timur, (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Unesa) Tersedia Di: 

Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id/Article/5910/53/Article.Pdf 
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Teori kebijakan ketenagakerjaan ini dibutuhkan agar lebih menspesifikasikan 

dan mempersempit kebijakan terkait ketenagakerjaan yang dijalani oleh BP2MI, teori 

ini juga digunakan untuk meninjau terkait kesesuaian implementasi dari sektor 

BP2MI ini. Kebijakan tenaga kerja pendidikan akan mempengaruhi daya saing tenaga 

kerja yang dapat dikembangkan.  Pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama setelah 

krisis 1998, didorong oleh manajemen kebijakan makroekonomi yang cermat.  

Namun, keberlanjutan juga tergantung pada kekuatan dukungan ekonomi, termasuk 

kondisi kebijakan di sektor sumber daya manusia (SDM). Kebijakan ketenagakerjaan, 

analisis pelatihan, dan adopsi rekomendasi atau rekomendasi kebijakan mengenai 

pekerjaan yang layak dan pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini memainkan 

peran penting terkait pekerjaan yang layak dan pembangunan berkelanjutan.  

Konferensi ini memainkan peran yang sangat penting bagi Indonesia untuk 

menunjukkan komitmennya terhadap SDG, terutama tujuan yang terkait dengan 

pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi.  Prioritas juga sesuai dengan agenda 

dan tugas pembangunan nasional di dunia kerja.  Dalam hal ini, Pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bertujuan menciptakan kesempatan kerja 

yang layak bagi semua pekerja Indonesia. 
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Seperti yang dijelaskan dalam QS al-Mujadilah/58 : 11 

لِسِٰٓفاَفْسَحُوْآٰيفَْسَٰٓي  ٰٓ آٰاذِآَٰقيِْلَٰٓلكَُمْٰٓتفََسَّحُوْآٰفِىٰٓالْمَج  مَنوُْ  ٰٓايَُّهَآٰالَّذِيْنَٰٓا  ُٰٓلكَُمْ  حِٰٓاللهُ

ٰٓوَالَّذِيْنَٰٓاوُْتوُا مَنوُْآٰمِنْكُمْْۙ ُٰٓالَّذِيْنَٰٓا  لْمَٰٓالْعِٰٰٓٓوَاذِآَٰقيِْلَٰٓانْشُزُوْآٰفاَنْشُزُوْآٰيَرْفعَِٰٓاللهُ

ُٰٓبمَِآٰتعَْمَلوُْنَٰٓخَبيِْر ٰٓ ٰٓوَاللهُ ت ٍۗ  دَرَج 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan padamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kami,” 

maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 

Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”10 

 

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dituntut untuk melakukan 

usaha (kerja) dalam rangka memenuhi kebutuhannya yang mendatangkan manfaat 

bagi dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya. Usaha atau bekerja haruslah 

didasarkan dengan keikhlasan, nilai-nilai akhlak mulia dan kepedulian terhadap 

sesama. Sehingga dalam hal tersebut ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan walaupun 

dengan proses yang panjang. Oleh karena itulah Allah meninggikan derajat bagi 

orang beriman yang senantiasa bekerja dan belajar ilmu pengetahuan.11 

Sejalan dengan teori kebijakan ketenagakerjaan, dimana pemerintah saat ini 

mengawasi tenaga kerja guna sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan jumlah 

badan pengawas atau lembaga penegak hukum di bidang tenaga kerja, juga untuk 

                                                             
10 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid x, (Jakarta:Percetakan Ikrar Mandiri 

abadi, 2010), h. 25. 

11 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), h. 14. 
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pengembangan serta implementasi kebijakan dan standar teknis di bidang 

pengawasan tenaga kerja. 

C. Teori Tanggung Jawab  

Menurut Peter Salim ada tiga istilah hukum yang sering digunakan untuk 

menyebut kata Tanggung Jawab. Dalam istilah yang dimaksud adalah accountability, 

liability, dan responsibility. Demikian halnya menurut Henry Campbell Black dalam 

Black’s Law Dictionary-nya. Istilah pertama, Accountability pada umumnya 

dikaitkan dengan masalah keuangan atau pembukaan, pembayaran, ataupun juga 

dapat digunakan terkait masalah suatu kepercayaan terhadap lembaga tertentu yang 

berkaitan dengan keuangan. Istilah kedua yaitu, Liability yang merupakan 

pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab dalam makna liability berarti tanggung 

jawab dalam ranah hukum, dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab 

keperdataan, kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab (liability) dapat pula berarti menanggung 

segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatanya atau perbuatan orang lain 

yang bertindak untuk dan atas namanya. Responsibility atau yang biasa disebut 

kewajiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab (responsibility) 

dapat diartikan sebagai “wajib menanggung segala sesuatunya”, maupun terjadi 

sesuatu yang dapat dipersalahkan, dituntut, diancam hukum pidana oleh penegak 

hukum di depan pengadilan agama, menerima beban akibat tindakan sendiri maupun 

orang lain. Contoh dari penggunakan kata ini yaitu, dalam kalimat yang menyatakan 

jika perusahaan wajib bertanggung jawab karena tak melakukan tindakan yang 
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semestinya dilakukan sebagai regulasi nasional atau dengan melakukan sesuatu yang 

dilarang oleh instrument hukum nasional maupun internasional maka dapat 

dikenakan sanksi administratif.12  

Dengan demikian dapat dikatakan dalam perbedaan tanggunggung jawab 

dalam makna Responsibility dengan tanggung jawab makna liability pada hakikatnya 

hanya terletak pada sumber pengaturannya. Yang dimana jika tanggung jawab itu 

belum ada pengaturanya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka termasuk 

dalam makna responsibility, dan sebaliknya jika tanggung jawab itu telah diatur di 

dalam norma hukum maka termasuk dalam makna liability. 

Teori tanggung jawab dibutuhkan dalam penelitian ini untuk melihat dan 

meninjau tanggung jawab terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan BP2MI 

terkait ekspor Pekerja Migran Indonesia (PMI), tanggung jawab yang dimaksud disini 

adalah kesesuaian syarat-syarat yang dilakukan BP2MI untuk menunjang pada PMI 

ini untuk terjamin kesejahteraannya. 

Menurut Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber 

atau lahir atas pengguna fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk 

menggunakan hak atau melaksanakan kewajibanya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap 

pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak 

                                                             
12Sefriana, Hukum Internasional Suatu Pengantar (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2010), h. 251.  
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memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian 

pula dengan pelaksanaan kekuasaan.13 

Seperti yang dijelaskan dalam QS al-Hujurat/49 : 10 

َٰٓلَعَلَّكُمْٰٓاِ نَّمَآٰالْمُؤْمِنوُْنَٰٓاخِْوَة ٰٓفاَصَْلِحُوْآٰبَيْنَٰٓاخََوَيْكُمْٰٓوَاتَّقوُآٰاللهُ

ٰࣖٓترُْحَمُوْنَٰٓ  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah 

antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat 

rahmat.”14 

Tafsir dari ayat di atas bermaksud bahwa setiap manusia merupakan saudara, 

oleh sebab itu dibebankannya rasa tanggung jawab. Tidak hanya bertanggung jawab 

terhadap makanan juga minuman. Tetapi juga pada kehidupan secara menyeluruh. 

Penjelasan lain menjelaskan bahwa makna dari tanggung jawab merupakan bagian 

dari aplikasi taqwa. Dalam teori tanggung jawab sosial itu sendiri memiliki kesamaan 

pendapat. 15 

 

 

                                                             
13Julista Mustamu, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah: kajian tentang ruang lingkup 

dan hubungan dengan diskresi”,  Jurnal Sasi 20, no. 2 (2014): h. 22. 

14 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.406. 

15 Muhammad Sakban Al-Hafiz, Robbani Al-Quran Perkata Tajwid Warnaa, (Jakarta Timur: 

PT. Surya Prisma Sinergi, 2012), h. 517. 
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D. Kerangka Konseptual 

Gambar 2.2 
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Berdasarkan gambar 2.2 maka dapat dipahami jika hubungan antara objek 

yang satu dan objek dan lainnnya memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Dalam 

peran pemerintah dalam perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Sulawesi 

Selatan sejalan dengan teori yang dterapkan yaitu kebijakan public, kebijakan 

ketenagakerjaan, dam tanggung jawab. Yang dimana dalam teori ini dapat 

mengungkapan apa saja tanggung jawab pemerintah dan apa saja bentu perlindungan 

hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada para PMI. Dari poin tersebut lahirlah 

sebuah kesimpulan yang ingin dituju, yaitu tanggung jawab pemerintah yang 

diberikan secara sosial dan ekonomi. Serta perlindungan yang diberikan pemerintah 

kepada PMI agar mereka merasa nyaman dan aman dalam bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis dan dasar metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus.  Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.  Mohar Daniel, yang menyatakan bahwa metode 

studi kasus memiliki populasi yang lebih fokus atau terfokus pada sifat-sifat tertentu 

yang tidak diterima secara umum.  Biasanya terbatas pada kasus, lokasi, tempat, dan 

waktu tertentu.  Metode pengambilan sampel dalam studi kasus tidak terlalu 

diperlukan selama definisi kasus benar-benar tepat.  Peneliti melakukan studi kasus 

dengan tujuan agar dapat mengetahui apa saja hak pekerja migran dari Sulawesi 

Selatan diwujudkan diluar negeri pada masa sebelum akomodasi serta penempatan. 

Adapun unit yang diteliti ini berasal dari unsur pemerintahan itu sendiri, sektor 

swasta maupun masyarakat sipil. Adapun kasus yang dipilih berasal dari proses 

penempatan awal serta penempatan sebagai pekerja migran dari Sulawesi Selatan. 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan 

Insitusionalisme baru (New Institutionalism) yang dimana suatu visi yang meliputi 

beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti 

sosiologi dan ekonomi. Institusionalsme Baru mempunyai banya aspek dan variasi. 
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Disebut sebagai Institusionalisme Baru karena menyimpang dari Institusionalisme 

Lama. Institusionalisme Baru melihat institusi Negara sebagai hal yang dapat 

diperbaiki kea rah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat 

yang lebih makmur. Usaha itu perlu ada semacam rencana atau design yang secara 

praktis menentukan langkah-langkah untuk tercapainya tujuan itu. 

Penelitian ini dilakukan di Indonesia.  Situs penelitian di Indonesia tepatnya di 

provinsi Sulawesi Selatan, terkonsentrasi di kota Makassar. Biro Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia di Makassar, Jl.  Paccinang Raya No.104, Tello Baru, Kec.  

Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90233 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi dan 

wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi merupakan proses yang digunakan dalam mengumpulkan data 

penelitian dengan cara melihat-lihat keadaan dan mempelajari objek dari jauh 

tanpa menggunakan kontak fisik.16 

2. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan tanya 

jawab secara langsung dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan 

                                                             
16 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), h. 

118 
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menghubungi satu persatu subyek penelitian. Adapun yang akan penulis 

wawancarai adalah pegawai pemerintah di kantor BP2MI. 

Adapun jenis wawancara  dari segi pelaksanaan sebagai berikut: 

a. Wawancara bebas adalah suatu wawancara yang dimana 

pewawancara dapat bertanya kepada responden atau narasumber 

tentang apa saja. Namun, perlu diperhatikan bahwa pertanyaan 

tersebut terkait data hasil observasi yang diinginkan. 

b. Wawancara terpimpin adalah kegiatan wawancara dimana pihak 

yang diwawancarai telah mempersiapkan dan memiliki daftar 

pertanyaan yang rinci tentang suatu topic yang akan ditanyakan 

kepada narasumber. Dan narasumber berhak menolak pertanyaan 

jika berada diluar pertanyaan yang disiapkan. 

c. Wawancara bebas terpimpin adalah pewawancara harus dapat 

menciptakan suasana agar tidak kaku sehingga responden mau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

3. Dokumentasi, Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi ialah “metode 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, dokumen rapat atau catatan harian.” Adapun metode ini guna sebagai 

rangka dalam mencari referensi tambahan seta dapat menguatkan hasil dari 

penelitian ini. 
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C. Sumber Data 

Pada penelitian kualitatif biasa mengumpulkan data dari beragam sumber 

seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketimbang hanya mampu pada satu 

sumber data saja. Kemudian, adapun sumber data yang digunakan yaitu: 

a. Data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan 

melalui wawancara dengan pemerintah dan PMI, yang dilakukan dengan 

tujuan untuk memperoleh data yang tepat mengenai objek yang diteliti, 

menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan informan-informan 

yang dituju. 

b. Data sekunder adalah yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh 

lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian 

ini didapatkan melalui Library Research, seperti laporan-laporan, buku, jurnal, 

dan dokumen. 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Penelitian kualitatif pengolahan data tidaklah harus dikerjakan setelah data 

terkumpul tetapi pengolahan data dapat dikerjakan ketika sedang mengumpulkan 

data. Teknik pengolahan data sendiri merupakan teknik penting dalam penelitian 
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sebelum proses penelitian berakhir. Suatu data yang sudah dikelola secara baik pada 

akhirnya dapat dipergunakan didalam proses analisis lebih lanjut sehingga bisa 

dijadikan dasar kuat dalam membuktikan masalah. Penelitian ini penulis 

menggunakan analisis Miles yang menjelaskan bahwa pada analisa data kualitatif 

aktivitasnya dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga 

selesai, itulah yang membuat datanya jenuh, takar kejenuhan sebuah data dilihat dari 

tidak diperolehnya kembali data ataupun informasi baru17. Analisa tersebut memakai 

teknik-teknik penjabaran data yang berkarakter kualitatif, aktivitas menganalisa suatu 

konteks dari telaah pustaka dan menganalisa permakluman dari hasil wawancara yang 

didapat dari informasi yang dipercaya sesuai dengan masalah penelitian, dalam 

sebuah rencana penelitian digunakan teknik pengolohan data yang bersifat kualitatif. 

Dengan hasil observasi dan wawancara yang didapatkan dari pemerintahan, 

pemangku adat karena memiliki informasi yang dibutuhkan, serta masyarakat 

setempat guna menyeimbangkan informasi yang telah didapatkan dari narasumber-

narasumber sebelumnya, yang kemudian data tersebut akan dianalisis. 

2. Analisis data 

Analisis data ialah proses dari menyusun data yang didapatkan agar bisa 

ditafsirkan sehingga memberi gambaran tentang masalah yang akan diteliti. Dalam 

                                                             
17Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan 

Praktik(Yogyakarta: Calpulis), 2015, h. 63.  
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analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menggunakan prosedur 

sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Perlunya pencatatan secara teliti dan rinci karena data yang didapatkan dari 

lapangan jumlahnya cukup banyak. Seperti yang telah dikatakan bahwasanya jika 

peneliti semakin lama dalam turun ke lapangan maka jumlah data yang akan 

diperoleh akan semakin banyak pula, kompleks serta sulit. Oleh karena itu 

dibutuhkannya analisis data melalui reduksi data. Dengan cara memilih jawaban dari 

hasil wawancara dari Informan karena data yang diperoleh tidak semua hasil dari apa 

yang dikatakan Informan dapat ditarik menjadi suatu jawaban dari penelitian ini. 

c. Penyajian Data (Data Display) 

Jika data telah direduksi, selanjutnya ialah menyajikan data. Di dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, 

hubungan antara kategori, dan lainnya. Dengan cara mendisplaykan data selanjutkan 

akan mempermudah dalam memahami apa yang akan direncanakan berdasarkan apa 

yang dapat dipahami selanjutnya. 

d. Menarik Kesimpulan 

Selanjutnya adalah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman ialah 

menarik kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan awal yang telah dikemukakan 
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tersebut masih bersifat sementara serta dapat berubah jika tak mendapatkan bukti 

yang kuat serta dapat mendukung dalam tahap pengumpulan data selanjutnya. Beda 

halnya jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a) Gambaran Umum Kota Makassar 

1. Profil Geografis dan Administrasi 

Kota Makassar terletak di 119°24’17’38” Bujur Timur dan 5°8’6’19” Lintang 

Selatan, Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77km2 sehingga meliputi 14 

Kecamatan. Secara administrasi Kota Makassar berbatasan dengan: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
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- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 

Kota Makassar terdiri dari 14 Kecamatan yakni: Kecamatan Mamajang, 

Kecamatan Mariso, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kecamatan 

Makassar, Kecamatan UjungPandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, 

Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakukkang, Kecamatan 

Manggala, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Tamalanrea, dengan jumlah 

Kelurahan sebanyak 142 Kelurahan. Kecamatan terluas berada pada Kecamatan 

Biringkanaya dengan luas 48,22 Km2 atau 27,43% dari luasan Kota Makassar, 

sedangkan wilayah yang memiliki luasan terkecil ialah Kecamatan Mariso yaitu 1,82 

Km2 atau 1,04 dari total wilayah Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya luas wilayah 

menurut Kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat di tabel 4.1 berikut: 

No. Kecamatan Luas (Km2) Persentase 

Terhadap Luas 

Kota Makassar 

1.  Mariso 1,82 1,04 

2.  Mamajang 2,25 1,28 

3.  Tamalate 20,21 11,50 

4.  Rappocini 9,23 5,25 

5.  Makassar 2,52 1,431 

6.  Ujung Pandang 2,63 1,50 

7.  Wajo 1,99 1,13 

8.  Bontoala 2,10 1,19 
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9.  Ujung Tanah 5,94 3,38 

10.  Tallo 5,83 3,32 

11.  Panakukkang 17,05 9,70 

12.  Manggala 24,14 13,73 

13.  Biringkanaya 48,22 27,43 

14.  Tamalanrea 31,84 18,11 

Jumlah 175,77 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar dalam Angka tahun 2017 

Sehingga dari tabel diatas dapat dilihat jika Kecamatan terluas ialah 

Kecamatan Biringkanaya yang memiliki luas 48,22 Km2. Sedangkan Kecamatan 

Mariso memiliki luas 1,82 Km2 . 

b) Profil Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai ragam unik yang 

merangkum berbagai ragam budaya, suku, agama dan adat istiadat. Indonesia 

tergolong Negara yang cukup besar, baik dipandang dari sudut wilayah yang terdiri 

dari 5 pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya 

beserta pulau kecil sebanyak 17.508, maupun dari sudut jumlah penduduk sebesar 

241.973.879.18 

                                                             
18 Muhammad Saleh Tajuddin, Mohd. Azizuddin Mohd. Sani, Andi Tenri Yeyeng, “Berbagai 

Kasus Konflik di Indonesia: Dari Isu Non Pribumi, Isu Agama, Hingga Isu kesukuan”, Jurnal 

Sulesana. Vol 10 Nomro 1 Tahun 2016. h. 63-72 
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Dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan kekayaan alam 

yang melimpah, Indonesia merupakan negara yang cukup potensial untuk maju 

dengan cepat dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. 

Pemerintah saat ini mengawasi tenaga kerja, dengan upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan jumlah badan pengawas atau lembaga penegak hukum di 

bidang tenaga kerja, serta untuk pengembangan dan implementasi kebijakan dan 

standar teknis di bidang pengawasan tenaga kerja. 

Teori kebijakan ketenagakerjaan ini dibutuhkan agar lebih menspesifikasikan 

dan mempersempit kebijakan terkait ketenagakerjaan yang dijalani oleh BP2MI, teori 

ini juga digunakan untuk meninjau terkait kesesuaian implementasi dari sektor 

BP2MI ini. Kebijakan tenaga kerja pendidikan akan mempengaruhi daya saing tenaga 

kerja yang dapat dikembangkan.  Pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama setelah 

krisis 1998, didorong oleh manajemen kebijakan makroekonomi yang cermat.  

Namun, keberlanjutan juga tergantung pada kekuatan dukungan ekonomi, termasuk 

kondisi kebijakan di sektor sumber daya manusia (SDM). 

Pekerja migran di Indonesia dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI). Namun, setelah penggantian UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi UU NO. 18 Tahun 

2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka penggunaan istilah TKI di 

undang-undang sebelumnya digantikan dengan istilah Pekerja Migran Indonesia 
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(PMI) dalam undang-undang terbaru. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke 

luar negeri telah berlangsung sejak abad XX. 

Pengiriman PMI mengalami peningkatan yang cukup meyakinkan sejak Pelita 

II (1979) dan diarahkan kepada negara-negara di Timur Tengah dengan pekerjaan 

pada umumnya sebagai pembantu rumah tangga, yaitu 83% dari seluruh PMI. 

Saat sebelum masa kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia 

atau TKI yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh 

kontrak ke negara Suriname Amerika Selatan yang juga ialah wilayah koloni 

Belanda. Tahun 1890 pemerintah Belanda sendiri sudah mengirim kuli dengan 

jumlah yang banyak ke Jawa juga Madura, Sunda, serta Batak gunak dipekerjakan di 

perkebunan. Adapun ini bertujuan sebagai mengganti tugas dari budak yang berasal 

dari Afrika yang sudah bebas sejak 1 Juli 1863 yang menjadi wujud pelaksanaan 

politik dalam penghapusan perbudakan sehingga budak tersebut beralih kerja menjadi 

bebas dalam memilih lapangan kerja yang mereka inginkan. Oleh karena itu 

pembebasan para budak berdampak pada perkebunan di Suriname menjadi terlantar 

serta menjadi akibat dalam ekonomi Suriname yang bergantung pada hasil 

perkebunan menjadi turun drastis. Pemerintah Belanda memilih TKI yang berasal 

dari Jawa dikarenakan rendahnya tingkat perekonomian penduduk pribumi sebagai 

akibat dari meletusnya Gunung merapi serta padatnya penduduk di Pulau Jawa. 

Pengiriman TKI dalam gelombang pertama oleh Belanda diberangkatkan dari 

Jakarta 20 Mei 1890 menggunakan kapal SS Koningin Emma. Kapal ini berlayar 



38 
 

sejauh ini singgah di negeri Belanda serta tiba di Suriname 9 Agustus 1890. Adapun 

TKI yang ikut pada gelombang pertama sebanyak 94 orang. 3 Juli 1947 menjadi hari 

yang bersejarah bagi lembaga Kementrian Perburuhan dalam era Kemerdekaan 

Indonesia. Dalam peraturan pemerintah No 3/1947, dibentuk sebuah lembaga yang 

mengurus persoalan perburuhan di Indonesia dengan nama Kementrian Perburuhan. 

Masa awal orde baru kementrian ini berubah nama menjadi Departemen Tenaga 

Kerja, Transmigrasi serta Koperasi yang berakhir dalam Kabinet Pembangunan III. 

Saat Kabinet Pembangunan IV berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, sementara beda halnya dengan Koperasi yang membentuk 

kementeriannya sendiri. 

Saat masa kemerdekaan Indonesia sampai akhir tahun 1960-an, dalam 

penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri tidak melibatkan pemerintah, tetapi 

dilakukan secara perorangan atau bersifat tradisional. Malaysia serta Arab Saudi 

menjadi negara tujuan utama yang berdasarkan pada hubungan agama atau haji. 

Dalam Arab Saudi, para pekerja Indonesia dibawa kepada mereka yang mengurus 

haji atau umrah atau pada orang Indonesia yang telah lama menetap di Arab Saudi. 

Bagi warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagian hanya datang begitu 

saja tanpa membawa dokumen apapun dikarenakan sejak dahulu telah terjadi lintas 

batas antar dua negara ini. 

Pada tahun 1970 kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penempatan TKI 

dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. 
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Dikeluarkannya peraturan pemerintah No 4/1970 melalui program AKAD serta 

AKAN. Sejak saat itu TKI yang pergi keluar negeri melibatkan pihak swasta. 

Pejabat kepala seksi setingkat eselon IV menangani program AKAN serta 

bertanggung jawab ke Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan atau Bina 

Guna. Program ini membentuk sebuah satuan tugas timur tengah dan satuan tugas 

asia pasifik.  

Tahun 1986 digabungkan dua Direktorat Jenderal yakni Direktorat Jenderal 

Bina Guna serta Direktorat jenderal Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) 

yang menjadi Direktoral Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta). 1986 

seksi AKAN berubah menjadi pusat AKAN dibawah Sekretariat Jenderal 

Depnakertrans. Pejabat setingkat eselon II memimpin Pusat AKAN serta memiliki 

tugas dalam melaksanakan penempatan TKI keluar negeri. 

Tahun 2004 lahirlah UU No 39/2004 mengenai penempatan serta 

perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada pasal 94 atau (1) dan (2) 

mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan perlindungan tenaga 

Kerja Indonesia (BNP2TKI). Lalu lahirlah Peraturan Presiden No 81/2006 mengenai 

pembentukan BNP2TKI dimana struktur kerjanya meliputi unsur instansi pemerintah 

pusat terkait pelayanan TKI. 

Tahun 2006 pemerintah mulai melakukan penempatan TKI melalui program 

Government to Government (G to G). Tahun 2007 Moh Jumhur Hidayat di tunjuk 
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sebagai Kepala BNP2TKI melalui Keppres No 02/2007. Dimana kewenangannya ada 

dibawah serta memiliki tanggung jawab kepada presiden. Tak lama setelah 

pengangkatan Moh Jumhur Hidayat dikeluarkanlah peraturan Kepala BNP2TKI No 

01/2007 mengenai struktur organisasi BNP2TKI dimana unsur instansi pemerintah 

tingkat pusat terkait pelayanan TKI. 

BNP2TKI hadir dengan mengatasi segala urusan mengenai kegiatan 

penempatan serta perlindungan TKI yang berada dalam otoritas BNP2TKI. Dengan 

hadirnya BNP2TKI mengakibatkan bubarnya Direktorat Jenderal PPTKLN. Oleh 

karena itu Direktorat Jenderal PPTKLN berubah fungsi menjadi BNP2TKI. 

Tahun 2007 dikeluarkannya UU No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia serta keluarnya Peraturan Presiden No 90 tahun 2019 

mengenai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai badan 

yang memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan serta pelindungan 

pekerja migran Indonesia. 

BP2MI memiliki tema sebagai perlindungan PMI yang memerangi sindikasi 

pengiriman PMI dalam nonprocedural. Dengan memiliki sasaran strategis 

meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan dari PMI juga keluarganya dan 

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. BP2MI memiliki tujuan 

yaitu mewujudkan pelindungan PMI melalui penempatan PMI terampil serta 

profesional dengan maksud meningkatkan kesejahteraan PMI serta keluarganya 
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sebagai asset dari bangsa dan menyelenggarakan tata kelola organisasi yang 

meningkat, dimana efisien, efektif, serta akuntabel. 

B. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap PMI Purna di Sulawesi Selatan 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan suatu 

keadaan wajib dalam menanggung segala sesuatu. Oleh karena itu dalam bertanggung 

jawab menurut kamus Bahasa Indonesia ialah kewajiban dalam menanggung segala 

sesuatu, maupun jawab dalam menanggung akibatnya. 

Kesadaran manusia dalam tingkah laku maupun perbuatan yang dilakukan 

secara sengaja ataupun tidak sengaja merupakan pengertian dari Tanggung Jawab. 

Tanggung Jawab juga berarti wujud dari suatu kesadaran dalam melakukan 

kewajiban. Adapun prinsipnya ialah hal yang sangat penting dalam hukum 

perlindungan konsumen. 

BP2MI melakukan tanggung jawab terhadap Pekerja Migran Indonesia atau 

PMI purna melalui pelatihan kewirausahaan guna meningkatkan perekonomian PMI 

purna. BP2Mi melaksanakan tanggung jawabnya dengan tugas serta fungsi yaitu, 

fasilitasi. Fungsi ini akan berjalan dengan dilaksanakannya tugas serta kegiatan dari 

lembaga BP2MI. 

Dengan menjalankan tugas serta kegiatan lembaga, fungsi BP2MI atas bidang 

pendampingan sosial akan terus berjalan lancar. Pemberdayaan ini sangatlah penting, 
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agar PMI purna dapat memperbaiki perekonomian keluarga sehingga menjadi lebih 

baik lagi ketika pulang dari luar negeri. 

BP2MI memiliki tujuan untuk membentuk PMI purna agar dapat mandiri. 

Kemandirian disini dapat diartikan kemandirian dalam berfikir, bertindak serta 

mengendalikan apa yang akan dilakukan. Kemandirian ini dapat di tandai dengan 

kemandirian dalam memikirkan serta mencapai pada tingkat tahu pada yang 

dikenalkan, melakukan tindakan, perilaku untuk suka ataupun tak suka, kemampuan 

dalam bertindak ketika menerima pengalaman belajar dengan kegiatan fisik yang 

berkaitan dengan skill. 

BP2MI memiliki tujuan guna memberi motivasi dalam membuka wawasan 

serta memberi pengetahuan yang berkaitan terhadap pengembangan ekonomi yang 

produktif. Melalui kegiatan berwirausaha dan lainnya dapat memanfaatkan 

penghasilan yang telah diterima semasa bekerja diluar negeri. Juga dapat memberi 

manfaat potensi terhadap diri sendiri juga lingkungan sekitar. Juga dapat memulihkan 

rasa trauma yang tengah dihadapi PMI purna. Permasalahan psikis dapat diatasi 

sehingga meningkatkan rasa percaya diri juga dapat kembali bermasyarakat agar 

melakukan aktivitas sebagai manusia pada umumnya.19 

 

 

                                                             
19 Ibu Purworini Indah Setyasih, S.Sos, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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1. Tanggung jawab sosial 

Banyak PMI yang telah pulang tetapi masih memendam permasalahan 

sehingga dapat berdampak pada kondisi fisik juga psikis mereka, hal inilah yang 

menjadi sebuah persoalan kemanusiaan yang harus ditangani secara serius. Oleh 

karena itu didalam tanggung jawab sosial, terdapat tahapan rehabilitasi sebagai upaya 

BP2MI dalam melakukan pendekatan kepada para PMI purna agar dapat mengetahui 

lebih lanjut mengenai permasalahan yang tengah dihadapi oleh PMI juga keluarga 

pendamping.  

Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, 

maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat 

memasuki area ini. Ada banyak PMI yang telah pulang walaupun masih memiliki 

permasalahan sehingga berdampak bagi fisik maupun psikis mereka yang menjadi 

permasalahan manusiawi yang harus ditangani secara serius. 

“Seperti yang dikatakan oleh ibu Purworini Indah Setyasih, S.Sos, rehabilitasi 

merupakan cara BP2MI dalam melakukan pendekatan kepada para PMI, 

dengan tujuan untuk mengetahui tentang permasalahan yang tengah di hadapi 

oleh PMI dan keluarga pendamping. Keluarga pendamping memiliki peran 

yang penting untuk dilibatkan dalam proses rehabilitasi, dikarenakan keluarga 

memiliki hubungan yang dekat sehingga dapat mengetahui permasalahan 

terutama bagi PMI yang memiliki gangguan mental. Para PMI purna yang 

direhabilitasi akan menerima penjelasan mengenai peran dari lembaga, tidak 

hanya dari BP2MI saja, tetapi baik dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

Dinas Sosial, maupun Dinas Kesehatan.”20 

                                                             
20 Ibu Purworini Indah Setyasih, S.Sos, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021  
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Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab 

dari BP2MI tidak hanya sampai pada pendataan saja. Tetapi tanggung jawab BP2MI 

sampai pada proses rehabilitasi para PMI, yang dimana dengan proses ini dapat 

membantu para PMI yang sedang memiliki gangguan mental ataupun permasalahan 

yang tengah dihadapi. Tidak hanya BP2MI yang berperan dalam proses ini, tetapi 

dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, juga Dinas Kesehatan turut 

andil dalam proses ini. Hasil dari rehabilitasi inilah yang akan mengetahui apa yang 

menjadi kebutuhan PMI serta keluarganya untuk selanjutnya diberikan pendampingan 

agar pulih kembali sebelum melakukan tahapan pemberdayaan.  

Sesuai dengan Teori yang saya gunakan yaitu teori tanggung jawab, Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dapat pula berarti menanggung 

segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatanya atau perbuatan orang lain 

yang bertindak untuk dan atas namanya. 

“Seperti yang dikatakan oleh Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab 

hukum bersumber atau lahir atas pengguna fasilitas dalam penerapan 

kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan 

kewajibanya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap 

penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai pada dasarnya tetap 

harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan 

kekuasaan.” 

Ini yang membuktikan bahwa tahapan rehabilitasi sangatlah diperlukan bagi 

para PMI purna. Karena tahapan ini dapat memperbaiki fisik juga psikis para PMI 

purna dan juga keluarga pendamping. Rehabilitasi adalah upaya yang dilakukan oleh 

BP2MI dalam melakukan pendekatan kepada para PMI purna juga keluarganya. 
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Keluarga dari PMI purna sangatlah dibutuhkan karena keluarga merupakan salah satu 

lingkungan terdekat yang mengetahui permasalahan. Saat proses rehabilitasi, para 

PMI purna mendapatkan penjelasan mengenai peran lembaga dalam penanganan ini. 

2. Tanggung jawab ekonomi 

Seiring dengan dilaksanakannya program RPJMN BP2MI tahun 2015-2019, 

BP2MI melalui Direktorat Pemberdayaan melakukan program pemberdayaan 

masyarakat khususnya PMI dan keluarga dalam membentuk edukasi pengelolaan 

keuangan dan kewirausahaan. Mulai tahun 2016 model pemberdayaan yang 

diterapkan berupa menggabungkan antara edukasi pengelolaan keuangan dengan 

edukasi kewirausahaan sehingga dapat menjadi kesatuan. 

“Seperti yang dikatakan oleh ibu Purworini Indah Setyasih, S.Sos, bahwasanya 

tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan diarahkan guna menyelenggarakan 

pemberdayaan untuk PMI dan keluarga. Tujuan dari pemberdayaan ini untuk 

memberikan motivasi, dapat membuka wawasan, serta memberikan 

pengetahuan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif melalui kegiatan 

wirausaha, investasi, serta usaha-usaha produktif lainnya dengan memanfaatkan 

uang yang telah didapatkan dari bekerja diluar negeri dengan berwirausaha 

untuk meningkatkan kesejahteraan social serta ekonomi pasca kontrak serta 

dapat memanfaatkan potensi diri sendiri untuk lingkungan sekitar, dapat 

meningkatkan perekonomian keluarga yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kesejahteraan baik bagi diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat lainnya, 

bahkan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, dapat memulihkan 

trauma atau permasalahan yang telah dihadapi oleh para PMI yang mengalami 

permasalahan psikis sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri, dan dapat 

kembali ke masyarakat untuk melakukan aktivitas sebagaimana mestinya.”21 

                                                             
21 Ibu Purworini Indah Setyasih, S.Sos, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwasanya selain tahapan 

rehabilitasi, BP2MI juga memiliki tanggung jawab ekonomi bagi para PMI. 

Dilakukannya edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan kewirausahaan dengan 

tujuan untuk dapat memberikan motivasi serta wawasan bagi para PMI agar dapat 

memanfaatkan uang yang telah diterima dari bekerja diluar negeri agar meningkatkan 

ekonomi keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap diri pribadi. 

Pemberdayaan ini dilakukan oleh BP2MI selama 6 hari yang dimana terdiri 

dari teori maupun praktik yang didalamnya terlibat mitra juga stakeholder yang 

terkait.22 

Program pemberdayaan ini terdiri dari 2 jenis pelatihan, yakni: 

1. Wirausaha mandiri, dimana pelatihan ini tujukan untuk PMI purna serta keluarga 

yang memiliki minat sebagai wirausaha. Terdapat 4 bidang program yaitu: 

a. Ketahanan pangan 

b. Industri jasa 

c. Industri pariwisata 

d. Industri ekonomi kreatif 

                                                             
22 Ibu Purworini Indah Setyasih, S.Sos, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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2. Tenaga kerja kreatif produktif. Pelatihan ini ditujukan untuk PMI purna beserta 

keluarga yang mempunyai minat dalam bekerja kembali di perusahaan yang ada 

di Indonesia. 

Penulis berpendapat jika PMI purna memiliki minat dalam pelatihan tenaga 

kerja produktif maka dipastikan adanya mitra yang mempersiapkan peluang kerja 

didalam negeri yang sesuai terhadap minat juga potensi PMI purna. Jika minat PMI 

purna berwirausaha maka juga dapat dipastikan adanya akses pasar modal. 

“Seperti yang dikatakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, program 

pemberdayaan ini dilakukan guna memberikan motivasi juga membuka 

wawasan kepada PMI purna juga memberikan pengetahuan mengenai 

pengembangan ekonomi produktif (wirausaha, investasi, dan usaha-usaha 

produktif lainnya) dengan memanfaatkan penghasilan yang telah diperoleh 

selama bekerja diluar negeri, juga potensi diri sendiri maupun lingkungan 

sekitar terkait sumber daya alam dan lain lain, keluarga juga masyarakat 

disekitarnya, bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya 

program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarga 

serta PMI yang bersangkutan tidak kembali bekerja sebagai PMI diluar 

negeri”.23 

Program pemberdayaan PMI purna tidak berakhir setelah 6 hari masa 

pelatihan, tetapi dilanjutkan dengan adanya pendampingan, monitoring, evaluasi serta 

pelaporan. Monitoring serta evaluasi yang dilaksanakan oleh BP2MI 3 bulan setelah 

pelatihan dengan disebarkannya pertanyaan setelah itu membuat laporan monitoring 

serta evaluasi yang akan dilaporkan ke BNP2TKI. 

                                                             
23 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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Sesuai dengan teori yang saya gunakan yaitu teori tanggung jawab, maka 

menurut KBBI, tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu kerugian yang 

terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak atas namanya. 

Teori tanggung jawab ini dibutuhkan dalam penelitian ini guna melihat tanggung 

jawab terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah dan BP2MI terkait PMI, tanggung 

jawab disini dimaksudkan kesesuaian syarat-syarat yang dilakukan oleh BP2MI 

untuk menunjang kesejahteraan PMI. 

Sesuai dengan hasil penelitian saya mengenai tanggung jawab ekonomi, maka 

saling berpengaruh terhadap teori tanggung jawab. Dimana BP2MI melakukan 

pemberdayaan dengan tanggung jawab ekonomi. Dimana program ini memberikan 

motivasi serta membuka wawasan kepada para PMI purna serta keluarga. 

C. Bentuk Perlindungan Hukum Pemerintah Terhadap Pekerja Migran di 

Sulawesi Selatan 

Islam mewajibkan seorang muslim khususnya yang memiliki tanggungjawab 

untuk bekerja. Dengan bekerja, manusia dapat memiliki harta kekayaan untuk 

memenuhi kebutuhan. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan 

dinilai sebagai keburukan. 

Bekerja merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepemilikan harta. 

Secara syariat Islam, bekerja diperbolehkan dengan ketentuan bekerja di jalan yang 

halal. Contoh bekerja yang tidak dianjurkan adalah mencari harta, berusaha dan 
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bekerja yang menimbulkan lupa akan kematian, lupa akan dzikrullah, lupa akan 

shalat dan zakat, dilarang pula memusatkan harta hanya pada kelompok orang kaya 

saja. Islam juga melarang mencari harta dengan cara haram, seperti halnya perjudian, 

riba, mencuri, curang, dan cara-cara batil lainnya. 

PMI membutuhkan perlindungan dalam bekerja yang telah diberikan oleh 

pemerintah Indonesia guna melindungi hak dan kewajiban sebagai seorang PMI. 

Sehingga PMI dapat bekerja dengan rasa aman dan nyaman. Perlindungan ini sebagai 

bentuk dari kemaslahatan yang di dapat oleh PMI baik itu sebelum dan sesudah 

bekerja. Bekerja adalah ibadah yang dimana ketika kita melakukannya akan 

mendatangkan kebaikan jika niat karena Allah. Oleh karena itu bekerja ialah hal yang 

disyariatkan agar mendapat kemaslahatan. Adapun tujuannya dengan memiliki aturan 

yang berlaku yaitu agar memperoleh perlindungan sehingga tidak menimbulkan 

kemudharatan dalam bekerja. Oleh karena itu dalam Islam, perlindungan dalam 

bekerja dilakukan agar memenuhi Maslahah atau baik dan bermanfaat. 

“Seperti yang dikatakan oleh Syafitri bahwa pemerintah ikut andil dalam 

penyelesaian kasus dari PMI yang bekerja diluar negeri. Ia mengungkapkan 

bagaimana peristiwa yang menimpa temannya yang mendapat perlakuan yang 

tidak wajar atau bisa dikatakan dianiaya oleh majikannya. Dan pada saat itu 

teman dari Syafitri melaporkan ke pihak kepolisian dari negara tempat dia 

bekerja. Kemudian melaporkan apa yang menimpanya. Setelah melapor 

kejidian ini kepada pihak kepolisian, tidak lama kemudian pihak pemerintah 

Indonesia melalui BP2MI bergegas mengabari korban tersebut dan langsung 

menyelesaian kasus yang menimpa korban. Kemudian memfasilitasi 

kepulangannya ke tanah air.”24 

                                                             
24 Syafitri, wawancara, Makassar, 21 Desember 2021 
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Dari Hasil wawancara diatas maka, terlihat jelas bahwa adanya bentuk 

perlindungan yang diberikan pemerintah kepada PMI yang memiliki kasus diluar 

negeri. Tidak hanya proses pemberangkatan yang melibatkan pemerintah, tetapi juga 

ketika PMI memiliki masalah diluar negeri, maka pemerintah melalui BP2MI ikut 

andil dalam proses kepulangannya. 

Pada pasal 1 ayat (6) UU No. 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia menjelaskan jika perlindungan Pra Penempatan atau disebut 

sebagai perlindungan sebelum bekerja ialah seluruh kegiatan yang dimana 

perlindungan diberikan saat pendaftaran PMI hingga PMI berangkat ke negara yang 

dituju. Pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

ialah lembaga non kementerian yang memiliki tugas dalam penempatan juga 

perlindungan PMI yang berada dibawah tanggung jawab dinas tenaga kerja dan 

transmigrasi (Disnakertrans). 

 “Seperti yang dikatakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa arti 

perlindungan disini bukan berarti harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu, 

kemudian melakukan pemberkasan sampai pada PAP dan pemberangkatan 

yang mudah, cepat, dan tidak melalui calo karena sudah memiliki LTSA yang 

dimana ini dinamakan perlindungan pra penempatan.”25 

Dari hasil wawancara d iatas maka, perlindungan pra penempatan tersebut 

ialah bentuk bantuan yang pemerintah berikan kepada PMI saat akan berangkat 

keluar negeri. Dari pengurusan berkas serta dokumen yang diperlukan, pelatihan 

bahkan pemberangkatan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), sampai pada 

tahap akhir yakni Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) ketika PMI belum 

                                                             
25 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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diberangkatkan ke negara tujuan. Dengan adanya perlindungan yang diberikan, 

diharapkan PMI berangkat melalui prosedur dan tercatat dalam system negara melalui 

Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang pemerintah sediakan agar mempermudah 

serta mempercepat dalam proses pemberangkatan. 

Di dalam LTSA ini memiliki berbagai macam jenis instansi serta bentuk loket 

yang mempermudah juga mempercepat PMI dalam mendaftar dikarenakan telah 

berada pada satu tempat pengurusan. Instansi ini ialah pihak Disnakertrans, BP2MI, 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS), Polres dan Imigrasi. 

“Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

tentang penempatan dan perlindungan PMI, memastikan bahwa semua PMI 

yang berangkat ke LN tercatat dalam sistemnya negara. Sistem negara disebut 

siskotkln (sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri). Ini di bawah 

kontrolnya BP2MI. Kalau orang berangkat ke luar negeri tercatat dalam 

siskotkln berarti sudah memenuhi prosedur yang ditetapkan, kalau tidak tercatat 

dalam siskotkln berarti berangkat ke luar negeri tidak sesuai dengan prosedur 

yang ditetapkan. PMI kalau dibilang sekarang tidak ada ilegal dan legal. Kalau 

penggunaan kata yang baik itu prosedural dan non prosedural. Kalau prosedural 

berarti mengikuti kaidah yang ditetapkan pemerintah, kaidahnya sendiri seperti 

di UU 18/17 pasal 5 itu ada 5 poin yang menjadi dasar bagaimana WNI yang 

akan berangkat di luar negeri.”26 

Dalam pasal 1 ayat (26) UU No. 18 tahun 2017 yang mengatakan jika BP2MI 

mempunyai tugas dalam pelayanan penempatan dan perlindungan PMI secara 

terpadu. Narasumber BP2MI menyampaikan bahwa BP2MI mempunyai tugas dalam 

memastikan bahwa PMI terlindungi mulai dari pra, masa, hingga purna penempatan. 

Juga memastikan PMI berangkat melalui prosedur dan tercatat dalam Sistem 

                                                             
26 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). SISKOTKLN ialah system 

pendataan calon PMI yang ingin berangkat keluar negeri dengan memanfaat 

teknologi yang dapat memberi informasi kepada PMI terkait penempatan juga 

pemberangkatan. Hasil dari SISKOTKLN ialah keluarnya Kartu Tenaga Kerja Luar 

Negeri (KTKLN) yang merupakan kartu identitas PMI.27 

a. Perlindungan hukum pra penempatan PMI  

Philipus M. Hadjon berpendapat jika perlindungan hukum ialah perlindungan 

yang diberikan untuk subjek hukum itu sendiri berupa perangkat hukum baik represif 

juga preventif. Tujuan dari represif adalah penyelesaian sengketa. Sedangkan tujuan 

dari preventif ialah pencegahan sengketa. 

“Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

Perlindungan PMI dirasakan sangat perlu bagi PMI dan juga pemerintah, hal 

tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu, ingin memastikan bahwa 

berkat keluar negeri, sebelum atau sesudah berangkat hingga pulang ke 

Indonesia, seperti yang dikatakan pra, masa dan purna harus terpenuhi segala 

hak-haknya. Seperti halnya berangkat keluar negeri dengan kondisi nyaman, 

diluar negeri nyaman dan pulang dengan kondisi nyaman. Seperti haknya 

mereka paham apa saja hak-hak yang harus dipersiapkan berangkat keluar 

negeri karena itu sudah menjadi hak dari PMI.”28 

Dari hasil wawancara diatas memberikan sebuah penegasan jika perlindungan 

hukum yang didapatkan saat PMI belum bekerja ataupun pra penempatan termasuk 

juga dalam jenis perlindungan preventif. Dikatakan demikian karena dapat memberi 

perlindungan yang berupa pencegahan sengketa yang tengah terjadi. BP2MI 

                                                             
27 Siskotkln.bnp2tki.go.id diakses pada 15 September 2021 

28 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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melakukan perlindungan sejak awal untuk menghindarkan PMI dari hal yang tidak di 

inginkan ketika bekerja diluar negeri. 

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor utama PMI harus 

mendapatkan perlindungan. Ketidaktahuan serta pemahaman menimbulkan yang 

menyebabkan PMI harus mendapat perlindungan. Akibat dari ketidakpahaman PMI 

mengakibatkan adanya hambatan juga kendala ketika bekerja diluar negeri.  

b. Bentuk perlindungan pra penempatan PMI oleh BP2MI Makassar 

1. Proses pendaftaran 

Proses pendaftaran ialah salah satu dari bentuk perlindungan pra penempatan, 

yakni perlindungan administrative. Dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, termasuk juga 

dalam perlindungan teknis yang dapat memberikan informasi kepada PMI dalam 

registrasi sesuai pada pasal 8 ayat (3) huruf a. 

“Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

Proses keberangkatan PMI ke luar negeri itu dibagi menjadi 3, pra, masa dan 

purna. Pra itu selama masih dalam negeri indonesia, dimulai pertama kali 

tercatat dalam sistem negara di siskotkln, pertama kali tercatat pada saat yang 

bersangkutan terdaftar di dinas tenaga kerja setempat. Setelah itu prosesnya 

akan dimulai, pendaftaran siskotkln, setelah itu sudah daftar PMI mendapatkan 

ID, nomor urut pendaftaran. Itu yang akan tercatat di sistem negara. Dari ID 

mereka akan terus melalui proses-proses mulai dari rekomendasi paspor, 

pembuatan paspor, pelatihan, medical cek up, uji kompetensi, hingga nanti 

akhirnya mereka dinyatakan siap mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan 

tapi kalau memang sudah dilalui itu tahap semuanya sampai tahap akhir tercatat 

dalam sistem negara baru dinyatakan sah.”29 

Dari hasil wawancara diatas, maka alur pendaftarannya sebagai berikut: 

                                                             
29 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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a. Pendaftaran PMI dilakukan di LTSA Makassar dengan mendaftar di loket 

BP2MI. 

b. Pihak BP2MI akan menginput data di SISKOTKLN 

c. Calon PMI akan mendapatkan ID atau Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri 

(KTKLN). 

d. Mengurus berkas rekomendasi paspor dan pembuatan paspor 

e. Pelatihan 

f. Medical check up 

g. Uji kompetensi 

h. Pembekalan Akhir Pemberangkatan 

Terdapat 5 skema dalam pemberangkatan PMI, juga kelima skema tersebut 

berada dibawah control BP2MI Makassar dan harus tercatat dalam SISKOTKLN 

yang dikontrol oleh BP2MI, adapun skema itu sebagai berikut:30 

a. Government To Government (G2G) 

 PMI yang ditempatkan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah negara 

tujuan. Program G2G ini baru ada MoU dengan dua negara, yakni Korea dan Jepang. 

                                                             
30 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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b. Government To Private (G2P) 

Pemberangkatan dari pemerintah Indonesia kepada pihak luar negeri secara 

langsung.  

c. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang sekarang namanya 

adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) 

Merupakan pihak swasta di Indonesia yang akan menempatkan PMI kepada 

pihak swasta di luar negeri. 

d. UKPS (Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri) 

Perusahaan Indonesia yang punya proyek di luar negeri, jadi tenaga kerjanya 

dibawa ke luar negeri. 

e. PMI Mandiri 

Yaitu berangkat ke luar negeri atas dasar kemauannya sendiri 

2. Pengurusan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen 

Dalam proses pendaftaran, sebagaimana pada Pasal 8 ayat (2) huruf a UU No. 

18 Tahun 2017 bahwa perlindungan administratif berupa keabsahan dokumen, maka 

BP2MI Makassar juga meminta kepada PMI terkait kelengkapan data. 

“Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

Berangkat ke luar negeri harus memiliki dokumen lengkap. Ada banyak 

dokumen seperti ktp, akte, ijazah, buku nikah, KK dsb. Terkait dengan 

ketenagakerjaan selama pelatihan ada tambahan dokumen kayak uji kompetensi 



56 
 

atau sertifikat yang harus dikeluarkan, visa, kontrak kerja, perjanjian 

penempatan, dsb.”31 

Dokumen yang wajib dilengkapi oleh calon PMI ialah diberikannya sebuah 

surat perjanjian sebagai contoh pada penjelasan dibawah ini. 

“Perjanjian penempatan itu ditandatangani oleh PMI dan PJTKI. Perjanjian itu 

ada 2 yaitu perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Perjanjian penempatan 

itu dibuat di awal pada saat yang bersangkutan registrasi di dinas. Perjanjian 

penempatan itu tanda tangan PMI dan PJTKI diketahui oleh dinas tenaga kerja 

setempat. Yang akan menjelaskan PMI mau berangkat kemana, sebagai apa, 

prosesnya berapa lama, dengan biaya berapa, itu semua tertulis dalam 

perjanjian penempatan. Setelah perjanjian penempatan yang di awal yag 

bersangkutan melalui pembuatan paspor, kesehatan, BLK, setelah semua 

dilalui , lulus uji kompetensi, dia mau berangkat kemana, maka turun namanya 

perjanjian kerja. Perjanjian kerja ditandatangani oleh PMI itu sendiri dan 

pengguna (dalam artian majikan) dan diketahui oleh kedutaan besar yang ada di 

luar negeri, tapi khusus untuk program g2p. Perjanjian penempatan itu sudah 

standar yang ditentukan oleh kementerian tenaga kerja. Isinya standar, yang 

membedakan itu hanya terkait biaya penempatan. Biaya penempatan masing-

masing negara berbeda-beda. Jadi klausul yang membedakan dalam perjanjian 

penempatan hanya klausul terkait pembiayaan. Jadi secara umum semua 

klausul dari a sampai terakhir tetap sama. Terkait dengan perjanjian kerja juga 

standar, yang membedakan hanya jenis pekerjaan dan gajinya.”32 

Pada pasal 13 poin g dan h mengatakan bahwa calon PMI harus mempunyai 

surat perjanjian. Dalam pasal 14 disebutkan jika hubungan antar PMI dan pemberi 

kerja bersangkutan dengan kontrak kerja. Begitupun dengan BP2MI Makassar yang 

memberi surat tersebut yang berupa perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh 

kementerian tenaga kerja. Ada dua macam surat perjanjian yaitu : 

 

                                                             
31 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 

32 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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a. Perjanjian Penempatan 

Perjanjian  penempatan yakni perjanjian yang dilakukan oleh PMI sejak awal 

melakukan registrasi di dinas kemudian ditandatangani oleh calon PMI , P3MI dan 

disnakertrans Makassar. Dalam perjanjian ini berisi penempatan yang meliputi negara 

tujuan, jenis pekerjaan, waktu proses, hak serta kewajiban juga biaya 

pemberangkatan. P3MI mengeluarkan perjanjian penempatan yang bentuknya telah 

disesuaikan dengan aturan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

(Kemnaker), lalu dari P3MI diberikan kepada BP2MI lalu diserahkan serta disahkan 

oleh PMI yang bersangkutan. 

Gambar 4.1 Alur Perjanjian Penempatan P3MI, PMI dan BP2MI 
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Sumber: Data diolah sendiri berdasarkan data di lapangan 
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b. Perjanjian Kerja 

Selanjutnya adalah perjanjian yang dilakukan melalui BLK sampai dengan 

lulus uji kompetensi. Perjanjian ini ditanda tangani oleh PMI dan yang memberi kerja 

juga diketahui oleh kedutaan besar yang ada diluar negeri. 

Gambar 4.2 Alur Perjanjian Kerja P3MI, PMI dan BP2MI 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah sendiri berdasarkan data di lapangan 

c. Jaminan fasilitas sosial 

“Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

Yang dilindungi pada masa pra penempatan yaitu ada beberapa item di bpjs, 

salah satunya apabila yang bersangkutan mengalami kecelakaan di tempat 

kerja. Namanya bpjs ketenagakerjaan, jadi hal-hal yang bersangkutan atau 

berkaitan dengan ketenagakerjaan, tapi selama yang bersangkutan belum 

berangkat ke luar negeri.”33 

                                                             
33 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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Terkait dengan fasilitas jaminan sosial sebagaimana pada Pasal 8 ayat (3) 

huruf c UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

yang berupa asuransi. Jadi, asuransi yang diberikan oleh BP2MI Makassar kepada 

PMI adalah : 

1. Pra penempatan selama 5 bulan 

2. Masa penempatan sesuai dengan lamanya masa kerja yang tertera dalam 

perjanjian kerja 

3. Purna penempatan berlaku satu bulan setelah kepulangan 

d. Sosialisasi 

“Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

sosialisasi sebenarnya sosialisasi secara umum. Masing-masing beberapa 

instansi dari BP2MI, BPTKI dan juga dinas memiliki namanya kegiatan 

sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI, jadi skop yang kami sampaikan 

hanya sebatas bagaimana cara seseorang berangkat ke luar negeri yang baik dan 

benar. Jika secara detailnya untuk sosialisasi pada saat yang bersangkutan 

mengikuti kegiatan pada saat registrasi, akan disampaikan terkait apa saja yang 

bersangkutan lalui sebelum berangkat ke luar negeri. sosialisasi dilakukan 

sebelum pendaftaran.”34 

Dalam pasal 8 ayat (3) huruf a menyatakan jika perlindungan sebelum bekerja 

ialah melalui sosialisasi. BP2MI Makassar melakukan sosialisasi sebelum 

pendaftaran dilakukan oleh calon PMI. BP2MI juga melakukan sosialisasi di daerah 

Makassar mengenai pemberangkatan PMI keluar negeri secara prosedur. 

 

                                                             
34 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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e. Pendidikan dan pelatihan kerja 

“Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

Pendidikan dan pelatihan itu dilakukan di BLK (Balai Latihan Kerja) terutama 

BLK yang dilakukan oleh BLK swasta, karena mereka ditampung di balai 

latihan kerja swasta, dan selama di BLK yang bersangkutan diminta untuk 

mempersiapkan dalam artian dilatih sesuai dengan kompetensi apa yang akan 

dilakukan di luar negeri. pendidikan dan pelatihan kerja dilakukan selama 

proses perjalanan. Yang pertama registrasi ID, setelah mendaftar dan 

mendapatkan ID mereka langsung mengetahui akan di berangkatkan di negara 

mana sudah langsung tercatat dalam sistem negara. Pelatihan tersebut 

mengikuti sesuai dengan negara tujuannya. Apa saja yang dibutuhkan pelatihan 

dan pendidikan untuk ke negara tujuan selama kurang lebih 5 bulan. Yang 

melakukan pendidikan dan pelatihan kerja bukan dari BP2MI tapi oleh BLK 

swasta yang telah dilatih oleh instruktur yang sudah tersertifikasi oleh BNSP 

(Badan Nasional Sertifikasi Profesional) dan mereka harus mengikuti uji 

kompetensi yang dilangsungkan oleh lembaga sertifikat di profesi yang sudah 

di standarkan BNSP itu sendiri.”35 

Dalam pasal 8 ayat (3) huruf b menyatakan perihal perlindungan teknis dalam 

pra penempatan, ialah pengadaan pendidikan serta pelatihan kerja guna meningkatkan 

kualitas calon PMI. BP2MI Makassar juga memiliki tanggung jawab dalam 

pendidikan serta pelatihan kerja yang diadakan di Balai Latihan Kerja (BLK) swasta. 

PMI akan dilatih sesuai dengannegara tujuan serta mengikuti uji kompetensi yang 

bersertifikat yang merupakan salah satu syarat kelengkapan dokumen yakni sertifikat 

kompetensi kerja. 

f. Seleksi calon PMI 

Setelah pra penempatan selanjutnya ialah seleksi calon PMI. Tetapi dalam 

seleksi ini diadakan oleh BLK. 

                                                             
35 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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“Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

Sebelum pra penempatan, kalau menurut UU baru seleksi dilakukan di LTSA. 

Kami masih menunggu peraturan turunan. Kalau melihat pada UU yang lama 

seleksi dilakukan oleh BLK, menyatakan bahwa seseorang akan mendaftar 

kemana dan apa saja yang dibutuhkan. Tapi untuk kedepannya sesuai 

paradigma UU yang baru akan dilakukan di LTSA.”36 

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan jika seleksi dilakukan 

oleh PMI agar memberi hasil yaitu kemampuan PMI dalam menghadapi jenis 

pekerjaan yang ditempatkan dinegara tujuan. 

g. Pembinaan dan pengawasan 

Selama berproses di BLK, pembinaan dan pengawasan PMI dilakukan: 

“Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

Pembinaan dan pengawasan merupakan kewenangan dari dinas tenaga kerja. 

Pembinaan dan pengawasan harus izin dari BLK swasta itu sendiri karena 

keluar dari pemerintah kabupaten. Pembinaan dan pengawasan dilakukan pada 

waktu tertentu apabila dibutuhkan. Berupa terjun langsung hanya memastikan 

bahwa mereka dinyatakan latihannya sesuai dengan SOP, perlakuan di tempat 

BLK manusiawi dan tidak ada hal-hal yang keluar dari SOP nya.”37 

Dalam pasal 8 ayat (3) huruf g mengharuskan adanya pengadaan serta 

pengawasan melalui disnakertrans juga mengadakan dengan terjun secara langsung di 

BLK swasta pada waktu tertentu. 

h. Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) 

Pasal 12 ayat (1) menjelaskan jika calon PMI yang akan berangkat diharuskan 

mengikuti segala persyaratan sebelum bekerja sesuai dengan peraturan instansi 

                                                             
36 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 

37 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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tersebut.  Tahapan terakhir di BP2MI Makassar adalah perlindungan pra penempatan 

dimana 

 “Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

Orientasi Pra Pemberangkatan atau Pembekalan Akhir Pemberangkatan emang 

dilakukan oleh BP2MI ini di bagian paling akhir dari semua proses yang dilalui 

oleh PMI. Proses pertama kan ID, proses terakhir itu PAP.”38 

Penyelenggaraan OPP oleh BP2MI Makassar berupa in house class dengan 

mengumpulkan calon PMI yang telah lolos dalam proses pendaftaran dalam satu hari. 

Kegiatan ini berupa orientasi dengan memberi gambaran mengenai bagaimana 

perjanjian kerja dengan alasan narasumber jika: 

 “Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

pada umumnya PMI hampir sebagian tidak memahami isi dari perjanjian kerja, 

pada saat OPP itulah peran kami untuk memastikan mereka benar-benar paham 

apa yang mereka tanda tangani.”39 

Sebelum OPP, LTSA Makassar melakukan terlebih dahulu verifikasi 

dokumen terhadap PMI yang akan berangkat keluar negeri agar dapat memastikan  

jika semua dokumen legalitas yang PMI miliki merupakan perjanjian kerja yang telah 

ditanda tangani serta telah diketahui oleh pewakilan negara yang dituju. 

i. Pengaduan Pra Penempatan 

                                                             
38 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 

39 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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BP2MI Makassar juga banyak mendapatkan berbagai macam pengaduan 

mengenai perlindungan pra penempatan PMI. Narasumber berpendapat jika 

pengaduan yang banyak dikeluhkan oleh PMI sebelum masa pemberangkatan ialah:40 

1. Lamanya proses menunggu. 

Penyebab lamanya proses menunggu yaitu karena berbagai macam variabel. 

Contohnya adalah PMI yang tidak kunjung mendapatkan majikan: 

 “Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

PMI dikumpulkan dalam suatu BLK berdasarkan pemberangkatan negara 

mana, setelah itu akan disampaikan bahwa ada WNI yang akan berangkat ke 

luar negeri ada yang mau ngambil atau tidak. Biasanya akan dilakukan tes 

interview antara si PMI dengan pengguna, biasanya terkait dengan bahasa. 

Sehingga tidak tahu kapan akan berangkat.” 

2. Pembiayaan yang melebihi dari batas (overcharging). 

Munculnya keluhan disebabkan karena biaya yang dikeluarkan PMI melebihi 

batas yang telah disampaikan. Narasumber mengatakan jika: 

“Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

pembiayaan ini sangat sulit sekali di kontrol, sebenarnya Pemerintah 

memfasilitasi PMI untuk pembiayaan ke luar negeri, fasilitasnya namanya 

kredit pembiayaan target KUR, pemerintah memfasilitasi dengan kredit 

pembiayaan KUR yang difasilitasi oleh perbankan. Namun dalam 

pelaksanananya ada biaya-biaya lainnya yang tidak diketahui. Sebenarnya 

pemerintah sudah menetapkan biaya-biaya ini dan itu berapa total biayanya. 

Tapi dalam lapangan tidak. Dan itu biasanya muncul masalah pembiayaan itu 

pada saat mengikuti kegiatan OPP. OPP kan masuk dalam pra pemberangkatan, 

sebelum berangkat mereka baru menyatakan bahwa pembiayaan saya kok tidak 

seperti apa yang disampaikan, melebihi dari yang ada.”41 

                                                             
40 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 

41 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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Untuk standar pembiayaan yaitu Hongkong Rp. 14.530.000, untuk Taiwan 

Rp. 17.925.000, dan untuk Singapura Rp. 12.397.000. Ketiga negara tersebut adalah 

negara tujuan penempatan yang paling banyak dituju oleh PMI. Biaya tersebut 

sebenarnya sudah include keseluruhan dengan tiket pemberangkatan. Sedangkan 

apabila pulang karena kontrak kerja telah habis, maka hal tersebut sudah menjadi 

kewajiban majikan untuk membiayai kepulangan PMI. Namun jika sebelum kontrak 

berakhir yang bersangkutan memutuskan untuk pulang ke Indonesia, maka biaya 

kepulangan itu menjadi tanggungjawab sendiri. 

3. Masalah dokumen. 

Surat izin pemberangkatan merupakan salah satu dari permasalahan. Jika telah 

menikah surat izin dengan suami, tetapi jika belum menikah surat izin dengan orang 

tua. Banyaknya surat yang dipalsukan menjadi penyebab permasalahan. 

“Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

permasalahan yang timbul adalah orang menjadi PMI banyak latarbelakangnya. 

Pisah tapi belum ada akte cerai resminya. Itu akan menjadi sulit juga dalam 

artian sudah berpisah tapi tidak ada landasan akta cerai, tidak diberikan nafkah 

berapa tahun, mau berangkat ke luar negeri, tidak diberikan izin suami karena 

suami tidak tau keberadaannya dimana, akhirnya yang menandatangani adalah 

keluarganya. Nah setelah itu akan berangkat si suami tibatiba datang 

memperkarakan masalah tersebut.”42 

Latar belakang tersebut yang menjadi penyebab PMI tak mendapat izin 

sehingga dokumen yang digunakan sebagai syarat pendaftaran tak lengkap. 

j. Perlindungan keluarga PMI 

                                                             
42 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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Perlindungan juga diberikan kepada keluarga PMI yang bersangkutan. 

“Seperti yang di katakan oleh Bapak Moho. Agus Bustami, SE.MM bahwa 

keluarga yang terlindungi maksudnya adalah terkait dengan apabila ada 

permasalahan di luar negeri dan terus berlanjut sampai di indonesia yang 

dilindungi kalau saya lihat adalah aspek pembiayaan. Jadi pihak keluarga tidak 

mengeluarkan biaya sama sekali. Apabila yang bersangkutan mengalami 

kecelakaan atau meninggal dunia di luar negeri sampai ke indonesia, keluarga 

tidak mengeluarkan biaya sama sekali.”43 

Maksud dari penjelasan diatas ialah tidak adanya beban biaya yang di berikan 

kepada keluarga PMI. Contohnya sakit serta kecelakaan karena PMI sudah tercovver 

dengan asuransi kesehatan sejak awal sebelum bekerja, selama dan sesudah bekerja di 

Indonesia dan negara yang dituju. Dalam  pasal 1ayat (5) mengatakan jika 

perlindungan yang dimaksud yaitu perlindungan juga termasuk pada keluarga PMI 

yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Bapak Moho. Agus Bustami SE.MM, wawancara, Makassar, 23 Agustus 2021 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tanggung jawab BP2MI ada dua tanggung jawab penting, yaitu pertama 

tanggung jawab sosial. Banyak pekerja migran Indonesia (PMI) purna yang 

telah pulang tetapi masih dalam permasalahan yang berdampak pada kondisi 

fisik serta psikisnya. Oleh sebab itu dalam tanggung jawab sosial, BP2MI 

memiliki peran dalam menyelesaikannya dengan tahapan rehabilitasi yang 

diberikan kepada para PMI purna beserta keluarga pendampingnya, yang 

diharapkan dapat membantu para PMI purna yang tengah mengalami 

gangguan mental serta permasalahan yang tengah dihadapi. Tanggung jawab 

kedua yaitu ekonomi, dimana dalam tanggung jawab ini BP2MI memberikan 

pemberdayaan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) purna yang terdiri 

dari 2 jenis pelatihan yaitu, wirausaha mandiri dan tenaga kerja kreatif 

produktif. Program pemberdayaan ini dilakukan selama 6 hari. Tetapi 

dilanjutkan dengan adanya pendampingan, mentoring, evaluasi serta 

pelaporan yang akan dilaporkan ke BNP2TKI. 

2. Bentuk perlindungan yang pemerintah berikan kepada PMI agar melindungi 

hak dan kewajiban sehingga dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Manfaat 

perlindungan yang didapatkan PMI baik sebelum atau sesudah bekerja. Pasal 
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1 ayat (6) UU No. 18 Tahun 2017 mengatakan jika perlindungan pra yang 

dikatakan sebagai perlindungan sebelum bekerja ialah seluruh kegiatan yang 

dimana perlindungan ini diberikan sejak pendaftaran sampai ke negara yang 

dituju. Pelindungan ini termasuk dalam perlindungan preventif dimana 

memberikan perlindungan dengan pencegahan sengketa yang terjadi. 

Dilakukannya perlindungan oleh BP2MI agar PMI terhindar dari 

ketidaknyamanan selama bekerja diluar negeri. 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya bagi pihak BP2MI Makassar untuk senantiasa melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat terkait pendaftaran PMI yang baik dan benar 

secara prosedural agar seluruh PMI dapat terjamin perlindungannya di luar 

negeri. Apabila memungkinkan untuk memberikan himbauan berupa iklan 

yang dapat ditonton oleh publik baik di media sosial ataupun media massa 

seperti brosur, banner dan baliho. 

2. Sebaiknya bagi masyarakat Makassar dan sekitarnya yang berminat menjadi 

PMI untuk senantiasa berangkat ke luar negeri dengan cara prosedural demi 

keamanan dan keselamatan dalam bekerja, terlebih lagi bekerja di luar negeri 

yang rawan terhadap kejadian yang membahayakan. Sedangkan bagi PMI 

yang telah terdaftar untuk menjalankan masa pra penempatan dengan baik dan 
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sungguh-sungguh sehingga memahami segala hal yang berkaitan dengan PMI 

terutama terkait perjanjian kerja, serta selalu menjalin hubungan yang baik 

dengan majikan untk menghindari hal-hal yang tidak diinginka
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