
 

 

EFEKTIVITAS PENGAWASAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH 

KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MAKASSAR  

(Perspektif Siyasah Syari’iyyah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  

Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syari‟iyyah)  

Pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum  

UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

 

Oleh:  

 

SAYLA MARSHIPA NUR 

NIM: 10200118095 

 

 

 

HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR’IYYAH)  

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  

UIN ALAUDDIN MAKASSAR  

2022 

 

 



 

 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

  Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Sayla Marshipa Nur 

Nim     : 10200118095 

Tempat/Tgl. Lahir : Selayar, 15 Desember 2000 

Fakultas  : Syariah dan Hukum 

Alamat   : Gowa 

Judul    : Efektivitas Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia Oleh  

   Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar (Perspektif Siyasah  

   Syari‟iyyah) 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia 

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

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

 

Gowa, 27 Januari 2023 

Penulis, 

 

 

SAYLA MARSHIPA NUR 

NIM. 10200118095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt. karena dengan 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

ini yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia Oleh 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar (Perspektif Siyasah Syari’iyyah)”. 

Shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad saw. serta segenap 

keluarga dan para sahabatnya. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penyusun 

sangat banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai 

pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka pada kesempatan kali ini penulis 

menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada yang bersangkutan : 

1. Kepada Ayah dan Ibunda tercinta dengan penuh kasih dan sayang serta 

kesabaran yang luar biasa dalam mendidik dan merawat saya hingga dapat 

menempuh pendidikan yang layak. 

2. Bapak Arif Rahman, S.H.I., M.H.I selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. 

Hj. Rahmiati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II saya, disela-sela rutinitas 

dan kesibukan yang sangat padat beliau bisa meluangkan waktunya untuk 

memberikan petunjuk, saran serta dukungan sejak menyusun skripsi, 

penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Hasan., M. H.I. selaku Penguji I, dan  Bapak M. 

Chaerul Risal, S.H. M.H selaku Dosen Penguji II saya, sangat berterima 

kasih dikarenakan telah memberikan arahan didalam setiap ujian saya. 

4.  Bapak Dr. H. Muhammad Bakry, Lc. M.Ag, selaku Dekan fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 

5. Kepada Ibu Prof. Dr. Kurniati, S.Ag., M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum 

Tata Negara, dan Ibu Dr. Hj. Rahmiati, M.Pd selaku Sekertaris Jurusan 

Hukum Tata Negara fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar. 

 



 

 

v 

 

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Dosen 

Pengajar Hukum Tata Negara yang telah memberikan bekal pengetahuan 

selama peniliti menempuh pendidikan. 

7. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah dan Hukum yang 

telah bekerja dengan baik sehingga menciptakan suasana kelas serta 

lingkungan yang bersih dan sejuk. 

8. Jurais Al Qadri terima kasih sudah menjadi sosok rumah yang selama ini 

saya cari-cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, 

meluangkan baik tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya. 

Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang 

ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan 

bangunan. Tetap membersamai dan tidak tunduk pada apa-apa. Sayang 

kamu. 

9. Sahabat-sahabat saya Angkatan 2018 yang dengan penuh keihklasan 

membantu peniliti untuk menjalani aktifitas sehari-harinya dikampus 

dengan baik sehingga dalam menempuh pendidikan di dunia kampus bisa 

nyaman. 

10. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in 

me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for 

having no days off. I wanna thank me for, for never quitting. I wanna 

thank me for just being me at all times. 

Akhinya kepada Allah SWT jugalah senantiasa saya berharap semoga 

semua pengorbanan dan perjuangan yang tulus dan ikhlas telah diberikan 

sehingga saya akan selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 

aamiin yaa Rabbal alamin 

 

 Gowa, 13 Februari 2023 

Penulis, 

 

 

              Sayla Marshipa Nur 



 

 

vi 

 

 

DAFTAR ISI 

SAMPUL ................................................................... Error! Bookmark not defined. 

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

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

PEDOMAN TRANSLITERASI ....................................................................... viii 

ABSTRAK ........................................................................................................... xii 

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

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

B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .......................................................... 7 

C.  Rumusan Masalah ......................................................................................... 8 

D.  Kajian Pustaka ............................................................................................... 9 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................. 12 

BAB II TINJAUAN TEORETIS ....................................................................... 14 

A.  Tinjauan Umum Efektivitas ........................................................................ 14 

B.  Tinjauan Umum Pengawasan ...................................................................... 20 

C.  Siyasah Syari‟iyyah ..................................................................................... 30 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ......................................................... 40 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian ......................................................................... 40 

B.  Pendekatan Penelitian .................................................................................. 40 

C.  Sumber Data ................................................................................................ 40 

D.  Metode Pengumpulan Data ......................................................................... 42 

E.  Instrumen Penelitian .................................................................................... 43 

F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data ......................................................... 43 

BAB IV HASIL. ................................................................................................... 46 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian ........................................................... 46 

B. Pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar terhadap TKI ............ 51 

C.  Tenaga Kerja Indonesia dalam Konsep Siyasah Syari‟iyyah ...................... 57 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 61 

A.  Kesimpulan.................................................................................................. 61 



 

 

vii 

 

B.   Implikasi Penelitian .................................................................................... 62 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 69 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

 

 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Tsa ṡ es(dengan titik di atas) س

 Jim J Je ج

 ha Ḥ ha(dengan titik di bawah) ح

 kha Kh Ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Ż zet(dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 za Z Zet ز

 sin S Es ش

 syin Sy Es dan ye ش

 shad Ṣ es(dengan titik di bawah) ص
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 gain G Ge غ
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ُ nun N En 

ٗ wawu W We 

ٓ ha H Ha 

 hamzah ‟ Apostop ء
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Hamza (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda („). 

1. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari atas vokal 

tunggal atau monofton dan vokal atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

trans literasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
 آ

Fathah A A 

 
 ا

Kasrah I I 

 Dammah U U ا

 
Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tan 

da 

Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ٸ

ya‟ 
Ai a dan i 

 
 ٷ

Fathah dan 

wau 
Au a dan u 

Contoh: 

 kaifa : كي ف

 haula : ه ˚و ل

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 



 

 

x 

 

huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Harakat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 Fathah dan alif ....ا  /  ٛ.... 

atau ya 

Ā A dan  garis di 

atas 

ٛ Kasrah dan ya Ī I dan garis di 

atas 

ٗ Dammah dan 

wau 

Ū U dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

د ً : Mata 

 

 Rama :ر ٍٚ

4.  Ta’marbutah 

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

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan    tā‟    marbūṭah    yang    mati    atau    mendapat    harakat    sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā‟ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

Jika huruf ٙ ber-tasydid diakhir sebuah kata dan 

didahului oleh hurufkasrah ( ٙ ) maka ia ditransliterasi 

seperti huruf maddah menjadi ī. 
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Saw = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijria 
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ABSTRAK 

Nama  : Sayla Marshipa Nur 

NIM  : 10200118095 

Jurusan : Hukum Tatanegara 

Fakultas : Syariah dan Hukum 

Judul : Efektivitas Pengawasan Tenaga Kerja Oleh Kantor Imigrasi 

Kelas 1 Makassar (Perspektif Siyasah Syar’iyyah) 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Pengawasan 
Tenaga Kerja Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar (Perspektif Siyasah 
Syar‟iyyah). Dengan submasalah yang terdiri dari 1. Bagaimana bentuk 
pengawasan oleh kantor Imigrasi kelas 1 Makassar terhadap tenaga kerja ilegal? 
2. Bagaimana Efektivitas Pengawasan Tenaga Indonesia Oleh kantor Imigrasi 
Kelas 1 Makassar dalam konsep Siyasah Syar‟iyyah?  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Field 
Research) dengan sumber data primer yang di peroleh langsung dari subyek 
penelitian di lapangan dengan cara wawancara dan data sekunder di peroleh dari 
dokumen, jurnal ilmiah, buku – buku dan peraturan perundang-undangan yang 
relevan. Adapun pendekatan penelitian yaitu pendekatan syar‟i dengan 
menggunakan ilmu syariah dan pendekatan yuridis dengan melihat peraturan 
perundang-undangan. Metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan 
dokumentasi, analisis data yang dilakukan adalah data kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Bentuk Pengawasan oleh 
kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar terhadap TKI Pengawasan untuk warga negara 
indonesia khususnya di makassar yang akan bekerja di luar negeri, kantor 
imigrasi dalam mekakukan pengawasan khususnya pada saat pemberian paspor 
itu ada beberapa tahapan yg harus di lalui sehingga paspor itu bisa keluar. 
Beberapa persyaratan mulai dari ktp atau I-ktp, KK, Akta Lahir, Ijazah, dan Surat 
Nikah,  jika di duga pemohon tersebut akan bekerja di luar negeri ada persyaratan 
kembali seperti rekomendasi dari disnaker. 2. Efektivitas Pengawasan Tenaga 
Indonesia Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar dalam konsep Siyasah 
Syar‟iyyah Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam sangat menjunjung tinggi 
kehormatan masing-masing individu. Islam memberikan aturan yang jelas dalam 
hal transaksi kontrak kerja, dimana islam memberikan hukum-hukum yang harus 
diperhatikan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. 
Allah menganjurkan kepada hambanya untuk selalu menciptakan suasana yang 
damai dalam hal kekeluargaan, artinya bahwa ketika seorang majikan memiliki 
dalam hal ini seorang Tenaga Kerja Indonesia maka Allah perintahkan untuk 
selalu menjadikannya seorang yang terhormat seperti halnya manusia. 

Implikasi penelieita Kantor Imigrasi kelas 1 Makassar diharapkan untuk 
lebih intens dalam melalakukan pengawasan pada setiap titik atau lokasi 
penyebrangan dengan selalu melibatkan pihak terkait seperti Dinas 
Ketenagakerjan, kepolisian, TNI dan Badan Intelijen Negara untuk mencegah para 
calon Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki paspor non prosudural yang di dapat 
dari calo. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Migrasi bukan hal yang baru dalam sejarah manusia. Migrasi terjadi serta 

merta sejak manusia dilahirkan di dunia. Oleh karena itu, secara harfiah dapat 

dikatakan bahwa fenomena migrasi muncul karena kehendak manusia untuk 

selalu bebas bergerak demi mencari peluang hidup yang terbaik dalam aspek 

politik, ekonomi, budaya, kesehatan, hukum dan aspek lainnya pada masa 

mendatang.  

Migrasi penduduk di Indonesia ditandai oleh pelbagai masa, yaitu zaman 

pra-kolonial, kolonial, pascakolonial, orde lama, orde baru dan reformasi. Akan 

tetapi, wajah yang sebenarnya migrasi penduduk di Indonesia dimulai pada orde 

baru, di mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap era-era selanjutnya. 

Ketika itu sudah tersedia landasan sistem perundang-undangan dan kelembagaan 

yang berwenang dan bertugas memberikan pelayanan kepada penduduk yang 

hendak bermigrasi. Meski pada rezim orde baru terdapat dua cakupan kebijakan 

migrasi, yaitu migrasi antara daerah yang dikenal dengan istilah transmigrasi dan 

migrasi keluar negeri. Adapun tujuan dan kepentingan rezim pada waktu itu 

adalah perluasan kesempatan kerja bagi masyarakatnya dan alternatif sumber 

devisa. Sehingga hal tersebut nampak bahwa motivasi ekonomi merupakan 

bangunan yang melandasi kebijakan migrasi di Indonesia.
1
 

Pasca-reformasi, melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, tata kelola 
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penempatan buruh migran semakin banyak melibatkan pihak swasta. Sebagian 

peneliti menilai bahwa undangundang tersebut memberikan legitimasi yang kuat 

terhadap peran swasta, di samping mengurangi peran pemerintah, khususnya 

pemerintah daerah dalam proses penempatan buruh migran. Peran agen perekrut 

swasta di kampung-kampung, termasuk di antaranya adalah para 

calo/sponsor/broker, yang tidak terkelola dengan baik telah berkontribusi besar 

terhadap rangkaian kerentanan terhadap buruh migran yang menjebaknya ke 

dalam tindak kejahatan, seperti penipuan, pemalsuan, jeratan hutang hingga 

eksploitasi dan perdagangan orang.
2
 

Pemerintah telah merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri 

(PPTKILN) menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran. Selain itu, pemerintah telah meratifikasi konvensi 

migran 1990 tentang perlindungan seluruh hak-hak pekerja migran dan anggota 

keluarganya. Sebuah perjalanan proses yang amat panjang karena desakan 

tersebut telah berlangsung sejak 2010. Namun baru di tahun 2017, revisi Undang-

Undang dengan mempertimbangkan konvensi migran 1990 ditetapkan di tahun 

2017. Oleh sebab itu, pertanyaan yang mendasar patut diajukan mengenai apakah 

ketentuan yang baru ditetapkan tersebut telah selaras dengan semangat substansi 

yang terdapat di dalam konvensi migran 1990 yang syarat dengan muatan prinsip-

prinsip hak asasi manusia. Belum lagi tarik ulur kepentingan antara kementerian 

dan lembaga yang senantiasa mengikuti sepanjang proses perjalanan perubahan 
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Pelaksanaan, h. 2. 
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ketentuan tersebut menjadi problem tersendiri yang melekat pada kebijakan 

pelindungan buruh migran.
3
 

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi 

perekonomian. Meskipun demikian, globalisasi juga menimbulkan dampak 

negatif bagi masyarakat. Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan 

yang terjadi diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi kesempatan dan lapangan 

pekerjaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini tampak jelas 

dalam perkembangan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat dibanding 

kemampuan penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar lapangan kerja di 

perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan 

keterampilan yang khusus serta lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja 

wanita. Kemiskinan, tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya peluang 

serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang 

tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah 

memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja. Bahkan banyak perempuan 

Indonesia yang menguatkan diri untuk bekerja ke luar negeri dengan tawaran gaji 

yang relatif lebih besar.
4
 

Fenomena ini tentu menimbulkan keuntungan dan masalah tersendiri bagi 

pemerintah. Dengan adanya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri tentu dapat 

menghasilkan devisa bagi negara. Namun tidak sedikit kasus kekerasan yang 

menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Permasalahan-permasalahan yang 

terjadi menyangkut pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri 

terutama tentang ketidak sesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, 
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017), h. 77. 
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serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI. Selain itu 

sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan tidak 

lengkapnya dokumen kerja (TKI ilegal). Hal-hal ini menimbulkan ketegangan 

antara pihak pemerintah dengan negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila 

didiamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara. 

Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari Negara penerima saja 

yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi masalah-masalah. 

Pengiriman TKI keluar negeri memang bisa memberikan manfaat ekonomi 

yang relatif besar tidak hanya bagi TKI itu sendiri dan keluarganya akan tetapi 

juga bagi negara, karena itu negara menganggap pengiriman TKI ke luar negeri 

merupakan sebuah jawaban atas absennya negara dalam menyediakan lapangan 

kerja. Sulitnya kesempatan kerja di dalam negeri dan semakin banyaknya 

pengangguran di Indonesia pada akhirnya telah menjadikan Indonesia sebagai 

pengekspor buruh migran terbesar di Asia dan bahkan dunia.
5
 

Banyaknya pengangguran di Negara Indonesia itu menjadi tugas bagi 

pemerintah untuk memanfaatkan tenaga kerja bagi masyarakatnya sehingga bisa 

meminimalisir banyaknyaa pengangguran dan juga mengurangi dampak dari 

banyaknya masyarakat yang memilih untuk menjadi TKI. 

Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri dan 

besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu sisi tidak hanya 

menimbulkan dampak positif yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di 

dalam negeri tetapi juga dampak negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya 

perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh 

TKI baik dalam proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun 
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setelah pulang ke Indonesia. Berbagai persoalan menimpa para TKI seperti 

mendapat perlakuan yang kasar atau tidak manusiawi dari majikannya dengan 

tidak diberi upah, dipukuli, diperkosa, disiram air panas, diseterika bagian 

tubuhnya, tidak diberi makan, dikurung dalam gudang dan lain-lain. Perlakuan 

tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak TKI yang terjadi di luar negeri. 

Kurangnya informasi yang diperoleh calon TKI atau TKI yang bekerja di luar 

negeri banyak dikeluhkan oleh TKI dalam hubungannya dengan pelayanan dan 

penempatan TKI.
6
 

Berbagai permasalahan kontemporer yang terjadi dalam masyarakat perlu 

solusi pemecahan oleh ulama. Salah satunya adalah yang berkaitan tentang 

fenomena masyarakat yang memutuskan untuk mengadu nasib bekerja ke negara 

asing. Berbagai alasan pun muncul menjadi latar belakang banyaknya masyarakat 

yang memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang disebut juga Pekerja 

Migran Indonesi (PMI) antara lain karena desakan ekonomi keluarga dan 

sempitnya lapangan kerja di tanah air khususnya di sekitar tempat tinggalnya. 

Maka demi memenuhi kebutuhan serta meningkatkan taraf hidup mau tidak mau 

mereka akhirnya memilih untuk bekerja sebagai TKI. 

Di dalam suatu perjanjian hubungan kerja selalu disertai dengan kata 

imbalan ataupun upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau 

tidaknya pekerjaan seorang tenaga kerja, karena upah adalah suatu penerimaan 

sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau 

jasa yang telah atau akan dilakukan, ia berfungsi sebagai jaminan kelangsungan 

hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dan dinyatakan atau dinilai 

dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang 

                                                 

6
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hasil Penelitian 

Keimigrasian: Pencegahan Pengiriman TKI Non Prosedural ke Luar Negeri, h. 79. 
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dan peraturan serta dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan 

penerima kerja. 

Selain aturan dalam undang-undang negara, Allah swt juga telah 

menegaskan tentang imbalan dalam Al-Qur‟an Surat at-Taubah/9:105 

 

قوُِ  يُ٘اْ ٱ َٗ ََ رَسُ٘ىُُٔ  لَلُّ ٱفسََٞرََٙ  عۡ َٗ  ٌۡ ينَُ ََ َُ  ٱَٗ  ۥعَ ُْ٘ ٍِ ؤۡ َُ ٌِ  ىۡ يِ ٰٚ عَٰ َُ إىَِ ٗ سَزرَُدُّ تِ ٱ َٗ ۡٞ  ىۡغَ

دَحِ ٱَٗ  َُ فَُْٞجَِّئُ  ىشََٰٖ يُ٘ ََ ٌۡ رعَۡ ب مُْزُ ََ    ١ٓٔنٌُ ثِ

 

Terjemahnya: 

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-nya dan orang-orang mukmin, dan kamu 

akan dikembalikan kepadanya (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan”.
7
 

 

Kondisi sekarang semakin maraknya fenomena masyarakat yang mengadu 

nasib di Negeri asing. Sempitnya lapangan kerja di tanah air dan tingginya angka 

kemiskinan juga rendahnya keahlian yang dimiliki serta besarnya gaji yang 

diterima menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya angka buruh migran 

Indonesia yang ke luar Negeri setiap tahunnya, tapi adanya kondisi seperti ini 

malah tidak jarang dimanfaatkan oleh beberapa orang baik itu perusahaan 

penyalur tenaga kerja maupun para calo TKI untuk mencari keuntungan yang 

dapat merugikan buruh migran. Baik itu keuntungan perseorangan atau untuk 

suatu perusahaan ketenagaan kerja itu sendiri. 

TKI Ilegal merupakan TKI atau yang keberangkatannya tanpa melalui 

prosedur yang benar, hanya berbekal paspor atau bahkan tanpa paspor sama sekali 

alias masuk ke negara lain secara gelap. Menjadi TKI atau Pekerja migran 

                                                 

7
Kementerian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 

273. 
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Indonesia ilegal besar sekali resikonya sejak masih di rumah, resiko itu sudah bisa 

terjadi, apalagi di sepanjang perjalanan dan di negara tempatnya bekerja. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Efektifitas Pengawasan Tenaga 

Kerja Indonesia oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar Perspektif Siyasah 

Syari’iyyah”. 

B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Agar penyusun skripsi lebih terfokus, maka pembahasan dan isi skripsi ini 

dipandang perlu untuk membatasi atau ruang lingkup yang ingin diteliti dalam 

penulisan skripsi ini adalah efektifitas pengawasan Tenaga Kerja Indonesia oleh 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar perspektif Siyasah Syari‟iyyah. 

2. Deskripsi Fokus  

Agar pembaca nantinya lebih memahami secara jelas masalah yang 

dimaksud untuk menghindari perbedaan pendapat kata yang mengandung 

pengertian lebih dari satu, maka peneliti memberikan batasan pengertian yang 

dianggap perlu dalam judul tersebut.  

a. Efektifitas adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan 

sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia 

memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan 

yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya.
8
 

                                                 

8
Tangkilisan, Manajemen Publik (Jakarta: Gramedia Widyasarana, 2005), h. 139.   
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b. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
9
 

c. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap 

warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri 

dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
 10

  

d. Siyasah Syari‟iyyah adalah siyasah yang berorientasi pada nilai-nilai 

kewahyuan (syari'at) atau model politik yang dihasilkan oleh pemikiran 

manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat 

dan bernegara.
11

 

C.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dan melihat masih 

terdapat kekurangan pengetahuan mengenai efektifitas pengawasan Tenaga Kerja 

Indonesia oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar perspektif Siyasah Syari‟iyyah, 

maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

efektifitas oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar dalam mengawasi TKI ? 

 

 

 

 

                                                 

9
Sondang P Siagian, Filsafat Administrasi: Edisi Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 

112. 

10
Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.   

11
Syarial Dedi, dkk, Fiqh Siyasah (Bengkulu: LP2 IAIN CURUP, 2019), h. 12.   



9 

 

 

Berdasarkan dari pokok masalah tersebut, maka yang menjadi sub-sub 

masalah yang akan dibahas sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar 

terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ? 

2. Bagaimana efektivitas pengawasan tenaga Indonesia oleh kantor Imigrasi 

Kelas 1 Makassar dalam konsep Siyasah Syar‟iyyah ? 

D.  Kajian Pustaka  

Dalam kajian pustaka, peneliti menggunakan beberapa literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:  

1. Ridwan Wahyudi, dkk, dalam bukunya yang berjudul “Evaluasi 

Pelayanan Migrasi Ketenagakerjaan Antara Aturan dan Pelaksanaan”. 

Buku ini menjelaskan laporan yang sebenarnya berusaha memotret realitas 

secara holistik mengenai pola layanan dan penyelenggaraan yang dibentuk 

dari ketentuan sebelumnya mengenai penempatan dan perlindungan buruh 

migran dari level pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah 

provinsi dan pemerintah pusat. Kemudian setelah disahkannya ketentuan 

yang baru, laporan ini sekaligus menggali potensi kerugian yang 

kemungkinan merugikan buruh migran dan anggota keluarganya mengenai 

kebijakan migrasi di Indonesia secara resiprokal. Oleh sebab itu, hal ini 

menjadi relevan karena di dalam ketentuan yang baru juga disebutkan 

bahwa segala peraturan yang lama tetap akan berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang baru.
12

 

2. Abdullah Sulaiman, dalam bukunya yang berjudul “Hukum 

Ketengakerjaan/Perburuhan”. Buku ini menjelaskan tentang Kehadiran 

                                                 

12
Ridwan Wahyudi, dkk, Evaluasi Pelayanan Migrasi Ketenagakerjaan Antara Aturan 

dan Pelaksanaan (Jakarta: Jaringan Buruh Migran a/n The Institute for Ecosoc Rights, 2018), h. 

iii.   
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Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 telah menimbulkan banyak protes 

dari masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan masalah menara Jamsostek yang 

dibangun berdasarkan dugaan kolusi penyimpangan Dana Jamsostek. 

Undang-Undang ini ditangguhan kemudian diganti oleh Undang-Undang 

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan 

juga disebut Hukum Perburuhan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 

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

 

3. Syarial Dedi, dkk, dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Siyasah”. Buku ini 

memberikan pemahaman mengenai pada Siyasah Syar'iyyah 

mengisyaratkan dua unsur penting yang berhubungan secara timbal balik 

(kontrak sosial), yaitu a). Penguasa atau yang mengatur dan b). Rakyat 

atau warga negara. Dilihat dari norma-norma pokok yang terlibat dalam 

proses Siyasah Syar'iyyah ini, ilmu ini layak masuk kategori ilmu politik.
14

 

4. Lyzia Permata Mardizan dan Syamsir dalam jurnal penelitiannya yang 

berjudul “Pengawasan Penerbitan Paspor dalam Rangka Pencegahan TKI 

Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang”. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pengawasan pelayanan penerbitan paspor sudah berjalan dengan baik, 

namun masih terdapat kendala-kendala seperti, masih banyaknya pemohon 

paspor yang tidak memberikan keterangan ketika akan bekerja diluar 

negeri dan masih ditemukannya perbedaan data pemohon pada saat proses 

permohonan paspor. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, Kantor Imigrasi 

Kelas I Padang melakukan upaya-upaya diantaranya Meminta pemohon 

agar melampirkan tambahan persyaratan, melalui sistem foto berbasis 

                                                 

13
Abdullah Sulaiman, Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan (Jakarta: Yayasan 

Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau YPPSDM, 2019), h. 4.   

14
Syarial Dedi, dkk, Fiqh Siyasah, h. 11.   
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biometrik, melaksanakan proses wawancara, melakukan penundaan 

dan/atau penolakan permohonan paspor, serta melakukan kerjasama 

dengan instansi terkait untuk mencegah timbulnya TKI Nonprosedural 

dikemudian hari.
15

 

5. Henry Arianto dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum 

terhadap TKI Ilegal di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus di 

Entikong, Kalimantan Barat). Berdasarkan penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa adanya fenomena yang mempermudah warga 

Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi 

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu adanya hubungan 

keluarga dan kekerabatan yang erat diantara TKI. Dengan alasan hanya 

berkunjung ke sanak keluarga di luar wilayah perbatasan, warga setempat 

kerap kali memanfaatkan visa kunjungan untuk mencari pekerjaan di 

Malaysia melalui perantara saudara atau keluarganya yang berada di 

Malaysia dan bekerja di tempat tersebut.
16

 

Jika dilihat dari beberapa referensi yang diambil oleh peneliti atau yang 

dikemukakan diatas, tidak ada satupun yang membahas masalah yang diteliti, 

meskipun ada satu dua diantara referensi tersebut yang seiris dengan penelitian 

yang peneliti akan lakukan atau ada yang membahasnya, tetapi penelitian itu 

belum melakukan penelitian mendalam terhadap masalah yang diteliti ini. Oleh 

karena itu peneliti akan melakukan penelitian mendalam terkait masalah tersebut 

                                                 

15
Lyzia Permata Mardizan dan Syamsir, Pengawasan Penerbitan Paspor dalam Rangka 

Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Jurnal Ilmu Administrasi 

Publik. Vol. 1, No. 1, (2018) h. 114.   

16
Henry Arianto, Tinjauan Hukum terhadap TKI Ilegal di Perbatasan Indonesia-Malaysia 

(Studi Kasus di Entikong, Kalimantan Barat). Jurnal Forum Ilmiah, Volume 11 Nomor 2, (Mei, 

2014), h. 297.   
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E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bentuk pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar 

terhadap TKI, 

b. Untuk memahami Tenaga Kerja Indonesia Ilegal dalam konsep Siyasah 

Syari‟iyyah. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis  

1) Dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan terkhusus pada hukum tatanegara mengenai efektifitas 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar dalam mengawasi TKI;  

2) Dapat menjadi referensi terhadap pemerintah dan masyarakat dalam 

urusan mendaftar menjadi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI itu seharusnya 

melalui lembaga yang resmi agar hak dan kewajibannya terpenuhi.  

b. Kegunaan Praktis  

1) Memberikan informasi seluruh pihak akan pentingnya urusan administrasi 

dalam pendaftaran Tenaga Kerja Indonesia atau TKI yang ingin berkerja 

di luar negeri. 

2) Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pengawasan yang 

dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar dalam hal ini 

mengawasi TKI yang tidak prosedural. 



 

14 

BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Tinjauan Umum Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Setiap organisasi mengharapkan suatu keberhasilan di dalam 

organisasinya, kesejahteraan bagi pegawai serta kepuasan bagi pengguna jasanya. 

Hal inilah yang menyebabkan perlunya suatu usaha untuk menangani setiap 

organisasi secara efektif dan efisien. Salah satu konsep utama dalam mengukur 

prestasi kerja manajemen adalah keefektivan. 

Konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat 

multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai 

dengan dasar ilmu yang dimiliki. Menurut Mulyadi, efektivitas merupakan 

hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar konstribusi (sumbangan) 

output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau 

kegiatan. Maksudnya efektivitas itu menggambarkan seluruh siklus input, proses 

dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program 

atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) 

telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya 

dan mencapai target-targetnya.
1
 

Abdul Rahmat, memberikan definisi efektivitas adalah pemanfaatan 

sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 

                                                 

1
Mulyadi, Efektivitas Online Public Access Catalog (Opac) Berbasis Senayan Library 

Management System (SLIMS) Sebagai Sarana Temu Kembali Informasi di Upt Perpustakaan 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang (Palembang: Fakultas Adab dan 

Humaniora, 2016), h. 69.   
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ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada 

waktunya.
2
 

Menurut Etzioni dalam Tangkilisan, efektivitas adalah tingkat sejauh mana 

suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan 

sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan 

menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya.
3
 

Sementara menurut Harbani Pasolong, efektivitas dapat dipandang sebagai 

suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai 

karena adanya proses kegiatan.
4
 

Robbins mendefinisikan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat 

pencapaian organisasi yang dipengaruhi oleh perorangan, kelompok dan struktur 

dalam organisasi.
5
 

Agung Kurniawan mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) 

daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 

ketegangan diantara pelaksanaannya.
6
  

Handoko memberikan pendapatnya efektivitas adalah hasil yang dicapai 

pekerja diban-dingkan jumlah hasil produksi lain dengan jangka waktu tertentu.
7
 

                                                 

2
Abdul Rahmat, Efektifitas Implementasi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 92.   

3
Tangkilisan, Manajemen Publik (Jakarta: Gramedia Widyasarana, 2005), h. 139.   

4
Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 4.   

5
Stephen P Robbins, Perilaku Organisasi (Jakarta: Indeks, 2008), h. 29.   

6
Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), 

h. 109.   

7
T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: 

BPFE UGM, 2000), h. 105. 
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Jalannya sebuah organisasi itu bergantung pada efektivitas  setiap individu 

maupun kelompok agar tujuan dari organisasi itu  bisa tercapai, apabila 

evektivitas dari indvidu dan kelompok itu tidak berjalan maka tujuan dari 

organisasi itu tidak bisa tercapai. 

Keefektifan juga dimaknai sebagai kemampuan untuk memilih tujuan 

yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan Seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan 

atau metoda (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Sehingga, konsep 

keefektifan tidak terlepas dari sejauh mana keberhasilan seseorang dalam 

mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Keefektifan kerja 

pegawai, misalnya, dianggap baik apabila tujuan yang ingin dicapai oleh pegawai 

dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
8
  

Keaktifan itu harus didukung oleh pemerintah sehingga bisa saling 

beriiringan, apa bilang salah satu pihak itu tidak berkesinambungan maka 

kebutuhan dari salah satu pihak baik masyarakat maupun pemerintah akan 

merugikan dan mengakibatkan keaktifan  itu tidak berjalan. 

Selanjutnya, berkenaan dengan pandangan tersebut diatas, adapun 

seseorang dapat menjadi lebih efektif dalam mengelola waktu apabila 

menggunakan saran-saran sebagai berikut:
9
 

a. Menentukan tujuan spesifik yang telah dipatok,  

b. Memprioritaskan tujuan. Tidak semua tujuan yang dimiliki itu sama 

pentingnya, sehingga perlu dibatas-batas. Tujuan-tujuan yang paling penting 

perlu diberi prioritas tinggi,  

                                                 

8
Candra Wijaya dan Muhammad Rifa‟I, Dasar-dasar Manajemen: Mengoptimalkan 

Pengelolaan Organisasi secara Efektif dan Eifisien (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 178. 

9
Candra Wijaya dan Muhammad Rifa‟I, Dasar-dasar Manajemen: Mengoptimalkan 

Pengelolaan Organisasi secara Efektif dan Eifisien, h. 186-187. 
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c. Mendaftar kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan. 

Merencanakan itu sesungguhnya merupakan kuncinya. Tindakan spesifik 

diperlukan untuk mencapai tujuan,  

d. Mencatat tindakan-tindakan tersebut pada sehelai kertas, sebuah kartu indeks 

disusun pada komputer. Kegiatan ini menjadi daftar hal-hal yang harus 

dilakukan,  

e. Memprioritaskan daftar apa yang perlu dikerjakan. Langkah ini menyangkut 

menerapkan serangkaian prioritas kedua, disini perlu menekankan baik 

kepentingan maupun urgensinya. Apabila kegiatan itu tidak penting, perlu 

mempertimbangkan untuk mendelegasikannya kepada orang lain. Apabila 

tidak mendesak, lazimnya tindakan tersebut dapat menunggu. Menyelesaikan 

langkah ini akan membantu untuk menemukan kegiatan yang harus 

dikerjakan,  

f. Menjadwal hari. Setelah memprioritaskan kegiatan, perlu disusun sebuah 

rencana harian. Setiap pagi (atau malam sebelumnya) tentukanlah apa yang 

ingin diselesaikan hari itu. 

Berdasarkan paparan beberapa pengertian tersebut, adapun menurut 

peneliti mengenai pengertian efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang dipengaruhi oleh individu, 

kelompok maupun struktur dalam organisasi tersebut. 

2. Pendekatan Efektivitas 

Adapun pendapat Gibson, dalam Sisawandi untuk mengukur tingkat 

efektivitas yaitu: 

a. Produksi, adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi 

jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan, 

b. Efisiensi, adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input, 
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c. Kepuasan, adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana 

organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, 

d. Keunggulan, adalah tingkat dimana keorganisasian dapat dan benar-benar 

tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal, 

e. Pengembangan, adalah mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan 

kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.
10

 

3. Ukuran Efektivitas 

Menurut pendapat Emitai Etzioni dalam Indrawijaya, mengemukakan 

pengukuran efektivitas organisasi mencakup 4 kriteria yaitu: adaptasi, integrasi, 

motivasi, dan produksi Adapun penjelasan dari 4 kriteria ini adalah :
11

 

a. Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya secara internal untuk menghadapi perubahan eksternal, 

b. Integrasi, yaitu tingkat kemampuan organisasi mengadakan sosialisasi, 

pengembangan konsensus dan komunikasi dengan organisasi lainnya, 

c. Motivasi, yaitu keterikatan hubungan antara pelaku organisasi dengan 

organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi organisasi, 

d. Produksi, yaitu jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan 

suatu organisasi. 

Keefektivan kerja juga sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, karena 

merupakan sumber daya yang umum bagi semua organisasi. Kinerja organisasi 

tergantung dari kinerja individu, dan manajer atau pimpinan harus mempunyai 

kemampuan lebih dari sekedar pengetahuan dalam hal penentuan kinerja individu. 

                                                 

10
Edi Siswadi, Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan 

Prima (Bandung: Mutiara Press, 2012), h. 90. 

11
Adam Ibrahim Indrawijaya, Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi (Bandung: Refika 

Aditama, 2010), h. 187. 
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Adapun menurut Gibson, Ivan Cevich, Donnelly (1996) yang dikutip dalam 

Wijaya dan Rifa‟I, mengemukan perspektif kefektifan dan mengindentifikasikan 

sebab-sebab terjadinya keefektifan seperti yang ditunjukkan pada gambar di 

bawah ini dimana masing-masing tingkat efektivitas dapat dipandang sebagai 

suatu sebab variabel oleh variabel lain.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Model Proses Sebab Keefektifan  

Sumber: (Gibson, 1996) 

 

Tingkat yang paling dasar adalah keefektifan individual, yang menekankan 

pada kinerja tugas dari pegawai tertentu atau anggota organisasi. Pemimpin dapat 

secara rutin menilai keefektifan individu melalui proses evaluasi prestasi untuk 

menentukan siapa yang akan menerima kompensasi, promosi, balas jasa lain yang 

tersedia dalam organisasi. Sangat jarang sekali individu bekerja sendiri. Pegawai 

biasanya bekerja dalam kelompok, sehingga masih diperlukan perspektif lain dari 

keefektifan kelompok. 

Secara sederhana keefektifan kelompok dapat diartikan sebagai jumlah 

kontribusi seluruh anggota. Perspektif yang ketiga adalah keefektivan organisasi. 

Organisasi terdiri dari individu dan kelompok. Karenanya, keefektivan organisasi 

                                                 

12
Adam Ibrahim Indrawijaya, Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi, h. 188. 
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juga terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Tetapi keefektivan organisasi 

lebih dari sekedar penjumlahan efektivitas individu dan kelompok, melalui efek 

sinergi (bila jumlah kontribusi individu lebih besar dari menjumlahkan secara 

sederhana). Organisasi mendapatkan tingkat keefektivan yang lebih tinggi 

dibanding penjumlahan bagian-bagiannya. 

Gambar 1 di atas juga memperlihatkan hubungan antara tiga perspektif 

keefektivan yang dimaksud. Tanda panah penghubung menunjukkan bahwa 

keefektivan kelompok tergantung dari keefektivan individu, sementara 

keefektivan organisasi tergantung dari keefektifan individu dan kelompok. 

Hubungan sesungguhnya diantara ketiga persfektif akan bervariasi, tergantung 

dari beberapa faktor seperti tipe organisasi pekerjaan yang dilakukan, dan 

teknologi yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Selain itu ada 

faktor-faktor di luar organisasi yang turut mempengaruhi keefektifan itu sendiri, 

seperti kebijakan pemerintah, peristiwa internasional seperti kondisi ekonomi 

secara umum dan aktivitas sosial yang berada di luar kendali manajamen. 

B.  Tinjauan Umum Pengawasan  

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Fungsi ini 

berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya organisasi ke arah cita-cita 

organisasi mencapai tujuan yang telah direncanakan. Terdapat berbagai definisi 

pengawasan yang dipaparkan oleh para ahli. Menurut Sondang P. Siagian 

Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 

untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
13

  

                                                 

13
Sondang P Siagian, Filsafat Administrasi: Edisi Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 

112. 
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Pengawasan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pengendalian 

dan pemeriksaan adalah subsistem atau tindakan hukum dalam melakukan fungsi 

pengawasan atau pengendalian pemerintahan. Pengawasan merupakan hal yang 

paling substansial dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(good governance). Pengawasan digunakan sebagai salah satu alat ukur dimana 

roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik atau tidak dalam pencapaian tujuan 

suatu pemerintahan. 

Fungsi pengawasan adalah mencegah dan menindak segala bentuk 

penyimpangan tugas-tugas pemerintah dari yang telah digariskan dan menghindari 

atau mengoreksi kekeliruan baik yang disengaja atau tidak dalam rangka 

administrasi negara. Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui 

apakah tujuan negara itu tercapai atau tidak.
14

 

Sedangkan menurut Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pengawasan keimigrasian 

meliputi:  

1. Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen 

perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar 

Wilayah Indonesia; dan 

2. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar 

Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan 

orang asing di wilayah Indonesia. 

Pengertian, tujuan dan fungsi pengawasan secara umum tersebut menjadi 

hal fundamental dalam menganalisis ruang lingkup pengawasan dalam bidang 

pemerintahan daerah. 

                                                 

14
A. Hidayat, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara Lanjut (Semarang: Fakultas Hukum 

UNNES, 2009), h. 73. 
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A. Tenaga Kerja Indonesia 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

Penegasan dalam konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 

1945, Pasal 27 ayat (2), bahwa; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Tujuan tersebut diwujudkan 

dalam bentuk hak warga Negara, dimana Negara wajib menyelenggarakan 

perlindungan bagi warga negaranya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan 

UUD 1945, salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia 

adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa.
15

 

Tenaga kerja sebelumnya disebut dengan buruh. Istilah buruh ini yang 

mengantikan istilah budak yang dikenal di Indonesia sejak jaman kolonial 

Belanda. Istilah buruh ini bertujuan untuk mengangkat derajat para budak.
16

 

Sementara Pengertian buruh menurut Imam Supomo yaitu semua orang yang 

mampu dan diperbolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai 

pekerjaan maupun yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan.
17

 

Pada masa Orde baru, istilah buruh diganti dengan istilah tenaga kerja 

yang dimaksudkan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang 

menitikberatkan pembangunan dalam sektor ekonomi.
18

 Pergantian istilah ini 

ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang 

                                                 

15
Abdullah Sulaiman, Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan (Jakarta: Yayasan 

Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau YPPSDM, 2019), h. 3. 

16
Adnan Hamid, Buruh Migran dan Perlindungan Hukumnya (Ed. I; Jakarta: F Media, 

2009), h. 23. 

17
Imam Supomo, Pengantar Hukum Perburuhan (Jakarta: Djambatan, 2003), h.34. 

18
Adnan Hamid, Buruh Migran dan Perlindungan Hukumnya, h. 24. 
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Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja sejak tahun 1969, maka istilah buruh 

digantikan dengan istilah tenaga kerja.
19

 

Dalam undang-undang tersebut memberikan pengertian Tenaga Kerja 

yaitu “orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat”. Hal ini memberikan suatu perumusan yang luas, karena meliputi 

siapa saja yang mampu bekerja, baik dalam hubungan kerja (formal) maupun di 

luar hubungan kerja (informal) yang dicirikan dengan bekerja di bawah perintah 

orang lain dengan menerima upah.
20

 

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 telah 

dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1997 dan saat ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tidak berlaku 

digantikan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.
21

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada 

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 memberikan pengertian mengenai 

Tenaga Kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat”. 

Pengertian tentang tenaga kerja juga dikemukakan oleh Dr. Payaman 

Simanjuntak dalam Rusli yang memiliki pengertian yang lebih luas dari 

pekerja/buruh. Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja/buruh yang 

sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. 

                                                 

19
Agusmidah, Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2010), h. 4. 

20
Agusmidah, Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, h. 4. 

21
Adnan Hamid, Buruh Migran dan Perlindungan Hukumnya, h. 25. 
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Sedangkan pengertian dari pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja 

atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.
22

 

Sementara S. Mulyadi berpendapat bahwa tenaga kerja (man power) pada 

dasarnya adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah 

seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa 

jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi 

dalam aktivitas tersebut.
23

 

Sukirno memberikan definisi tenaga kerja dilihat dari segi keahlian dan 

pendidikannya yang dibedakan atas tiga golongan yaitu:
24

 

a. Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau 

rendahnya pendidikan dan tidak memiliki keahlian dalam suatu pekerjaan; 

b. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari 

pelatihan atau pengalaman kerja; 

c. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup 

tinggi dan ahli dalam bidang ilmu tertentu. 

Dari beberapa definisi sebelumnya dapat dipahami bahwa Tenaga kerja 

mencakup segala kerja manusia yang diarahkan untuk mencapai hasil produksi, 

baik berwujud jasa, fisik maupun mental. Tenaga kerja meliputi buruh maupun 

manajerial. Karakter terpenting tenaga kerja dibandingkan dengan faktor produksi 

lain adalah karena mereka manusia, sehingga isu-isu kemanusiaan harus selalu 

diperhatikan. 

                                                 

22
Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 12-13. 

23
S. Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), h. 59. 

24
Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar (Ed. III; Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 6. 
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Adapun Beberapa isu penting tersebut misalnya: bagaimana hubungan 

antara tenaga kerja dengan faktor produksi lain, bagaimana memberi „harga‟ atas 

tenaga kerja, serta bagaimana menghargai unsur-unsur keadilan, kejiwaan, 

moralitas danunsur-unsur kemanusiaan lain dari tenaga kerja.
 25

 

2. Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

International Labour Organization (ILO) sebagai Organisasi Perburuhan 

Internasional yang merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang 

bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh 

pekerjaan yang layak. Organisasi tersebut mendefinisikan Buruh/Pekerja Migran 

sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah Negara ke 

Negara lain, dengan gambaran untuk diperkerjakan oleh orang lain selain dirinya 

sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara regular, sebagai seorang migran, 

untuk pekerjaan.  

Migrasi tenaga kerja biasanya juga didefinisikan sebagai perpindahan 

manusia yang melintasi perbatasan untuk tujuan mendapatkan pekerjaannya di 

negara asing. Melalui cara yang resmi atau tidak resmi, difasilitasi atau tidak, 

tenaga kerja memberikan kontribusi ekonomi terhadap negara pengirim maupun 

tujuan. Tenaga kerja membantu memperbesar jumlah angkatan kerja di negara 

tujuan dan dapat membantu pembangunan di negara mereka sendiri melalui 

pengiriman uang penghasilan mereka.
26

 

Di Indonesia secara historis, pengerahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke 

luar negeri sudah berlangsung sejak zaman pra Indonesia. Sedangkan pengerahan 

buruh dalam konteks keterlibatan atau intervensi negara dan bagian dari 

                                                 

25
M.B. Hendri Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 

h. 95. 

26
Lembaga International Organization for Migration/ (IOM), Migrasi Tenaga Kerja dari 

Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di 

Asia dan Timur Tengah, (Jakarta: IOM, 2010), h. 5. 
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kapitalisme atau pembagian kerja tata ekonomi internasional, berlangsung sejak 

masa kolonial khususnya akhir abad XIX, bersamaan dengan politik etik yang 

ditetapkan di Hindia Belanda. Pada masa kolonial inilah pertama kali campur 

tangan negara dalam pengerahan buruh ke luar negeri yang disertai dengan 

perangkat regulasi serta administrasi. Buruh Indonesia di perkebunan milik 

bangsa Eropa di Vietnam, Suriname dan lainnya.
27

 

Selanjutnya, kegiatan penempatan TKI ke luar negeri dilakukan melalui 

program pemerintah dengan mekanisme Antar Kerja Antar Negara (AKAN). 

Menurut Sedjun H. Manulang, pengertian AKAN adalah pelaksanaan perluasan 

dan penempatan tenaga kerja dengan cara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke 

luar negeri.
 28

  

Kemudian dalam perkembangan pengaturan tentang Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri (UUPPTKILN) yang dilengkapi dengan Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER- 14/MEN/X/2010 

tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri.  

Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 

mendefinisikan Calon Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya disingkat dengan 

CTKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai 

pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah 

                                                 

27
Rusdi Tagaroa dan Encop Sofia, Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan (Bekasi: 

Solidaritas Perempuan Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia, 2002), h. 1. 

28
Sedjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1996), h. 35. 



27 

 

 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Sementara 

Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disingkat dengan TKI adalah setiap warga 

Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam 

hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 

Bambang menjelaskan bahwa penempatan TKI di luar negeri sejatinya 

didasarkan oleh beberapa asas, adapun asas penempatan kerja meliputi hal 

berikut:
 29

 

a. Asas terbuka: pemberian informasi kepada tenaga kerja secara jelas meliputi 

jenis kerja, jam kerja, dan upah;  

b. Asas bebas: pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaanya dan pemberi kerja 

bebas memilih tenaga kerja yang diinginkan agar tidak ada unsur pemaksaan; 

c. Asas objektif: pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang cocok dengan 

pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan persyaratan jabatan yang 

dibutuhkan dengan harus memperhatikan kepentingan umum daripada 

kepentingan pribadi; 

d. Asas adil dan setara: penempatan tenaga kerja berdasarkan kemampuan, tidak 

berdasarkan ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan politik. 

3. Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural/Ilegal 

Tenaga Kerja Indonesia Ilegal adalah Tenaga Kerja Indonesia yang masuk 

maupun keberangkatannya di suatu negara secara tidak sah, dapat dikelompokkan 

menjadi: 

a. Illegal stay: Orang yang mempunyai izin keimigrasian yang sah tetapi masa 

berlakunya habis, orang demikian disebut over stay. 

                                                 

29
R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2013), h. 71. 
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b. Illegal entry: Orang yang masuknya kesuatu negara secara tidak sah, yaitu 

tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dengan menggunakan dokumen 

atau surat perjalanan dan atau visa paslu atau dipalsukan. 

c. Illegal entry dan illegal stay: Orang yang baik masuknya maupun keradaannya 

secara tidak sah.
 30

 

Seperti yang diketahui bahwa TKI merupakan salah satu aset negara yang 

sering memberikan banyak devisa bagi negara Indonesia. Kontribusi devisa yang 

mereka hasilkan bagi negara sangat berperan penting dalam pembangunan 

ekonomi bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat disanggah, karena para TKI sering 

disebut sebagai “pahlawan devisa”. Namun sungguh ironis, julukan sebagai 

“pahlawan devisa” ternyata tidak sesuai dengan perlakuan yang mereka dapatkan, 

baik di dalam negeri sendiri bahkan di negara tempat mereka bekerja. Salah satu 

permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia sehubungan dengan 

penempatan TKI ke luar negeri adalah masalah TKI non prosedural pada masa 

perekrutan atau pada masa pra penempatan. 

Menurut International Organization for Migration (IOM), istilah non 

prosedural bisa diartikan sebagai TKI Ilegal. TKI ilegal ini sering didefinisikan 

sebagai suatu perpindahan yang terjadi di luar norma aturan di negara asal, transit 

dan tujuan. Dari perspektif negara tujuan, perpindahan termasuk: datang, tinggal 

atau bekerja di suatu negara secara ilegal. Artinya, migran tidak mempunyai 

dokumen yang diperlukan sesuai peraturan imigrasi untuk masuk, tinggal dan 

bekerja di suatu negara pada saat itu. Dari perspektif negara asal, migrasi ilegal 

terjadi pada saat seorang warga negara dari suatu negara menyeberang ke 

                                                 

30
Hepi Juniartha, Fungsi Imigrasi Untuk Mendukung Pelaksanaan Pengiriman Tenaga 

Kerja Indonesia (Jakarta: Akademi Imigrasi, 2002), h. 16. 
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perbatasan internasional tanpa dokumen perjalanan yang sah atau tidak memenuhi 

persyaratan administrasi untuk berangkat ke negara tersebut.
31

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagai dasar hukum untuk 

mengirimkan TKI ke luar negeri, telah menetapkan aturan yang melarang kegiatan 

aktifitas pengiriman TKI secara non prosedur ini. Pasal 4 Undang-Undang 

tersebut menyatakan bahwa “orang perseorangan dilarang menempatkan warga 

negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri”. Aturan yang memperbolehkan 

pelaksana penempatan TKI secara resmi diatur pada Pasal 10 Undang-Undang 

yang sama menyatakan, “pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari: a. 

Pemerintah; dan b. Pelaksana penempatan TKI swasta”. Sedangkan mengenai 

penempatan TKI oleh pihak swasta diatur pada Pasal 12 yang berbunyi, 

“Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI 

dari Menteri.” 

Pelanggaran umumnya terjadi pada masa pra penempatan atau masa 

perekrutan TKI ini, hal yang demikian terjadi dikarenakan korban membutuhkan 

pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian di keluarganya. Situasi ini menjadi 

kesempatan bagi para oknum perekrut TKI, untuk ambil bagian dalam 

mengakomodasi kebutuhan dari tenaga kerja tersebut. Namun pada kenyataannya, 

TKI sering mendapatkan bantuan dari para oknum perekrut untuk mengirimkan 

mereka bekerja ke luar negeri. Bekerja dengan regulasi yang tidak resmi 

berpotensi menimbulkan kerugian terhadap TKI itu sendiri, seperti contohnya 

rentan terhadap kekerasan yang dapat mereka alami ketika bekerja di luar negeri, 
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tanpa mereka dapat prediksi sebelumnya. Hal ini dikarenakan mereka tidak 

mempunyai dokumen yang resmi ketika berangkat ke luar negeri.
32

 

C.  Siyasah Syari’iyyah 

Secara etimologi Siyasah Syar‟iyyah berasal dari kata Syara‟a yang berarti 

sesuatu yang bersifat Syar‟i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang 

bersifat syar‟i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan 

yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar 

dari kerusakan.
33

 

Adapun Siyasah Syar‟iyyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang 

mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala 

bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan 

negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk 

mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
34

 

Maka esensi Siyasah Syar‟iyyah itu ialah kebijakan penguasa yang 

dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu 

syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-

Qur'an maupun al-Hadits (2) maqâshid syari'ah (3) semangat ajaran Islam; (4) 

kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.
35

 

Siyasah Syar‟iyyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang 

tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau 
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memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa 

yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun 

tidak ada (secara implisit).
36

 

Konsep siyasah syar‟iyyah adalah sistem pemerintahan Tuhan yang telah 

di tentukan terlebih dahulu bukan aturan yang tumbuh dari masyarakat tetapi di 

turunkan kepada masyarakat.
37

 

Menurut Abdurahman Taj yang merumuskan Siyasah Syar‟iyyah sebagai 

hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan 

permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari‟at dan dasar-dasarnya 

yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun 

pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur‟an maupun al-Sunnah.
38

 

Berbicara konsep siyasah syar‟iyyah, tentu membahas tentang hubungan 

antara masyarakat dan pemerintah. Segala kebutuhan manusia terhadap negara 

selalu berdasarkan pada pertimbangan akal dan hadis. Gagasan rasionalnya yaitu, 

pada kebutuhan secara umum manusia untuk bergabung. Gagasan tersebut di 

perkuat dengan landasan dari sunah Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan 

perlu adanya kepemimpinan dan pemerintahan.
39

 

Dengan menganalisis defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat 

ditemukan hakikat Siyasah Syar‟iyyah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bahwa Siyasah Syar‟iyyah berhubungan dengan pengurusan dan 

pengaturan kehidupan manusia. 
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2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang 

kekuasaan (ulu al-amri) 

3. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan 

kemaslahatan dan menolak kemudaratan (jalb al-masalih wa daf al 

masalihwa daf al-mafasid) 

4. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau 

semangat syari‟at Islam yang universal.
40

 

Siyasah Syar‟iyyah sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan 

penafsiran ulamaini atau sebagai salah satu cabang ilmu lainnya yakni memiliki 

sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan 

tempat yang berbeda. Menganggap bahwa umat Islam harus menerapkan format 

atau model sistem politik sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad saw 

di Madinah atau Khulafaur Rasyidin tanpa memberikan ruang sedikitpun untuk 

berbeda dengan format atau model sistem politik adalah anggapan yang tidak 

sejalan dengan hukum dinamika sosial atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas 

ajaran instrumental Islam.
41

 

Salah satu kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi 

pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang 

yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam 

menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, 

infaq, shadaqah, fai‟ dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan 

amanat kekayaan. Sedang Siyasah Syar‟iyyah dalam bidang penegakan hukum 

yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk 

pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan 
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ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, 

perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebaginya serta melaksanakan 

musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.
42

 

Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya adalah barang mati yang 

tidak dapat berbuat apa-apa. Kekuatan dan kemanfaatan sebuah aturan akan 

menjadi kenyataan bila digerakkan dan ditegakkan oleh hakim yang memiliki 

ingtritas baik. Dimaklumi bahwa masyarakat membutuhkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur hubungan pergaulan hidup di antara mereka. Tetapi 

aturan perundang-undangan itu belumlah cukup untuk mewujudkan kedamaian 

dan ketertiban masyarakat. Masyarakat kadang-kadang berselisih tentang makna 

rumusan undang-undang yang ada, atau mereka berbeda pada penerapan undang-

undang itu terhadap suatu kasus yang terjadi. Dinilah hakim yang akan berperan 

menentukan makna aturan perundang-undangan. Hakim menafsirkan dan 

menentukan makna aturan itu sesuai dengan integritas yang dimilikinya.
43

 

Dari definisi siyasah yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yang pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu 

untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa siyasah itu dilakukan 

dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya 

otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti 

oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya 

adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah 

adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang 

penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijtihad yaitu dalam 
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urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah 

melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah 

ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan 

masalahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya Siyasah Syar‟iyyah 

adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat 

manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya 

meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah 

secara eksplisit.
44

 

Berkaitan dengan masalah siyasah, Abd. Salam mengemukakan 

pandangannya bahwa menurutnya, syiyasah syar‟iyyah yaitu sebagai institusi 

hukum Islam, dasar pokoknya adalah wahyu atau agama, yaitu nilai dan norma 

transendental dari Allah yang diyakini kebenaran dan keadilannya sehingga 

diyakini pula bahwa ia merupakan sumber hukum yang ideal. Oleh karena itu 

syariat merupakan sumber primer bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur 

berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh institusi-institusi 

kenegaraan yang berwenang. Sumber sekundernya ialah manusia sendiri dan 

lingkungannya. Peraturan yang bersumber darilingkungan manusia sendiri, seperti 

pandangan para pakar hukum adat warisan budaya bangsa (doktrin) perlu 

mendapatkan penilaian dari nilai dan norma transcendental, agar tidak ada hukum 

adat (doktrin) yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan 

sebagaimana yang dituangkan dalam syari‟at-Nya.
45
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Prinsip-prinsip dari Siyâsah Syar‟iyyah adalah negara atau pemerintahan 

Islam. Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak 

dan sebagainya, prinsip (al ashl) dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang 

dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu hal 

yang baik dan bersifat materil maupun immateril. Prinsip-prinsip pemerintahan 

Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan 

dalam perspektif Islam.
46

 

Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang di rumuskan oleh 

Muhammad Tahir Azhary ada sepuluh prinsip, adapun prinsip itu sebagai berikut; 

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah. 

Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah swt semata-mata. 

Keyakinan terhadap Allah swt sebagai sumber segala sesuatu, termasuk 

kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk 

menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan Negara dan 

pemerintahan. Sebagai seorang khalifah Allah di muka bumi, manusia memiliki 

otoritas dan kebebasan untuk mensejahtahterkan seluruh umat dengan 

kemampuan kecerdasan dan wawasan yang di miliki, tentunya tetap berada pada 

koridor hukum dan aturan Tuhan serta sunatullah yang di tetapkannya.
47

 

Amanah merupakan bentuk karunia Allah yang dilaksanakan sebaik 

mungkin seusai dengan prinsip dasar al-Qur‟an dan tentunya dapat di 

pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tentu semua itu kembali lagi kepada 

pemegang kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tergantung dari 
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paham nilai agama yang dianut. 
48

Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas 

keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah swt 

mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur 

perilaku manusia.
49

 

2. Prinsip Musyawarah. 

Dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai 

kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang 

beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan 

bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing 

anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi. Jalan mudah kompromi adalah 

musyawarah.
50

 

Musyawarah itu haruslah ada bagi penguasa, terutama dalam menentukan 

sebuah peraturan atau kebijakan di wilayah pemerintahannya. Sesungguhnya 

Allah swt memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk bermusyawarah, Allah swt 

berfirman dalam Q.S Ali-lmran / 3:159, 

ب ََ َِ  فجَِ ٍِّ خٖ  ََ ٘ۡ مُْذَ فظًَّّب غَيِٞظَ  لَلِّ ٱرَحۡ ىَ َٗ   ٌۡ ٘اْ لََ ىۡقيَۡتِ ٱىِْذَ ىَُٖ ىلَِ  فَ  ّفضَُّ ۡ٘ ِۡ حَ  عۡفُ ٲٍِ

 َٗ  ٌۡ ُٖ ْۡ ٌۡ فِٜ  سۡزغَۡفرِۡ ٱعَ ِٗرُٕۡ شَب َٗ  ٌۡ رِ  ٱىَُٖ ٍۡ مَوۡ عَيَٚ  لَۡۡ َ٘ ذَ فزََ ٍۡ َُ  لَلِّه ٱفئَذَِا عَسَ ٝحُِتُّ  لَلَّ ٱإِ

مِّ ٱ َ٘ زَ َُ َِ ىۡ    ١١ٔ يِٞ

Terjemahnya: 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan 
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tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.
51

 

 

3. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. 

Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu 

pada tujuan diturunkannya syari‟at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara 

kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spirituil, individual dan sosial. 

Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. 

4. Prinsip Persamaan. 

Allah swt memandang manusia secara sama tanpa membedakan atribut 

apapun. Semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu dari Adam dan Hawa. 

5. Prinsip Ketaatan Rakyat. 

Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat 

utuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna “ulil 

amri”. Dan umat Islam tetap meyakini Allah swt sebagai pemegang kekuasaan 

atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintrah bersifat relatif.
52

 

6. Prinsip Transparansi 

Transparansi berarti terbukanya akses bagi pihak yang berkepentingan 

terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan perundang-undangan, 

serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi 

dan politik yang handal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses 

oleh publik (biasanya) melalui filter media masa yang bertanggung jawab. 
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Artinya, transparansi atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai 

disediakan. 

Dalam mengambil keputusan Rasulallah saw. kerap kali melakukan 

musyawarah dalam setiap berbagai kejadian, sebagaimana sabda Rasulallah saw. 

bahwasanya tidak akan gagal orang yang melakukan istikharah dalam hal 

menentukan pilihan dan tentu tidak rugi orang yang melakukan musyawarah.
53

 

Musyawarah merupakan salah satu kunci yang hendaknya di tempuh oleh 

seseorang dalam mengambil keputusan dalam berbagai urusan. Prinsip ini kerap 

dilakukan oleh para sahabat – sahabat, dan para penguasa muslim.
54

 

7. Prinsip Keadilan. 

Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan. Pertama, adil artinya 

sama (dalam hak), kedua, adil dalam arti seimbang (proporsional), ketiga, adil 

berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemiliknya), keempat, adil yang 

hanya dihubungkan dengan Allah swt.
55

 Keadilan yaitu memutuskan perkara 

dengan tidak berat sebelah dan tentu bisa di nikmati oleh seluruh umat.
56

 

8. Prinsip Peradilan Bebas. 

Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan 

perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga harus 

bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus alim bukan saja dalam 

keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan 

perkara) dan melindungi hak-hak orang. 
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9. Prinsip Perdamaian. 

Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam menjalani 

kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat aturan pergaulan 

antar manusia, menghilangkan sebab-sebab yang dapat melahirkan perselisihan 

dan petikaian. 

10. Prinsip Kesejahteraan. 

Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan 

keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial 

mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual 

bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk 

mengurangi dan bahkan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di 

antara anggota masyarakat. Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri 

dalam perekonomian masyarakat, bahkan itu merupakan salah satu kewajiban 

yang memilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.
57
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

lapangan (field kualitatif research), yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat 

diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri. Pendapat ini lansung 

menunjukkan latar dan individu-individu dalam latar itu secara 

keseluruhan, subjek penelitian, secara menyeluruh.
1
  

2. Lokasi penelitian akan difokuskan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Makassar Jl, Perintis Kemerdekaan KM. 13 Kota Makassar 

B.  Pendekatan Penelitian  

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai 

berikut:  

1. Pendekatan Yuridis Normatif, adalah pendekatan yang difokuskan untuk 

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 

positif dan hukum Islam 

C.  Sumber Data  

Untuk memperoleh data yang terkait dalam membangun penelitian, maka 

dibutuhkan sumber data yaitu :  

1. Data primer, adalah data yang dihimpun secara langsung melalui 

wawancara dengan beberapa informan dan diolah sendiri oleh lembaga 

bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini 
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subjek secara individu atau kelompok, dan hasil observasi terhadap 

karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian 

tertentu.  

Adapun yang akan menjadi informan yang akan diwawacara oleh peneliti 

yaitu dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel Informan 

No. Jabatan Informan Keterangan 

1 Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 1 Orang 

2 Seksi Inteljen dan Penindakan Keimigrasian 2 Orang 

3 Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 1 Orang 

 

2. Data sekunder, adalah 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.  

Kemudian untuk menguatkan data sekunder maka digolongkan yaitu 

sebagai berikut:  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri 

dari:  

1) Al-Qur‟an dan Hadits Rasulullah saw,  

2) Norma atau kaedah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945,  

3) Undang-Undang, yaitu: 

a) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

b) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 



 

 

c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia, 

d) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan 

terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri, 

e) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil 

peneillitian, dan sebagainya.  

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah 

kamus hukum, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan sebagainya. 

D.  Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini antara lain adalah: 

1. Observasi Metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan 

secara sistematis mengenal tingkah laku dengan melihat atau mengamati 

individu atau kelompok secara langsung.
2
 

2. Wawancara atau Interview Wawancara adalah pertemuan antara dua orang 

atau percakapan antara dua orang untuk mendapatkan informasi melalui 

pertanyaan, dimana ada yang bertindak sebagai informan dan ada yang 

bertindak sebagai pewawancara.  

3. Studi Dokumen Teknik pengumpulan data dengan dokumen yang relevan 

dengan permasalahan penelitian, yaitu suatu peraturan undang-undang 

                                                 

2
Hady Sutrisno, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.  



 

 

dalam pemasyarakatan, serta berbagai bahan bacaan yang berkaitan 

dengan judul penelitian ini.  

E.  Instrumen Penelitian  

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah penelitian sendiri 

karena peneliti lebih kenal maksud dan tujuan penelitian ini dengan 

menggunakan, yaitu: 

1. Peneliti  

Peneliti adalah orang yang akan melakukan penelitian dalam hal ini adalah 

peneliti.  

2. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara ini digunakan wawancara untuk dijadikan dasar 

untuk memperoleh informasi dari informasi yang berupa pertanyaan agar proses 

wawancara lebih terarah dan tidak terjadi kekeliruhan.  

3. Buku dan Alat Tulis  

Digunakan untuk mencatat semua percakapan yang dilakukan pada saat 

wawancara dari sumber yang diwawancarai.  

4. Rekaman Handphone  

Digunakan untuk merekam semua proses wawancara dengan informan 

karena jangan sampai data yang di catat kurang akurat maka hasil rekaman dapat 

di gunakan untuk menyempurnakannya.  

F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan Data  

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengertikan data-data lapangan 

yang sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Pengolahan dan dalam 

penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklarifikasikan dan 



 

 

mengkategorikan data dengan berdasarkan beberapab temasesuai fokus 

penelitiannya. Pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan proses pemelihan, pemusatan penelitian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan. Dimana langkah-langkah untuk menajamkan analisis, 

menggolongkan kedalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, 

mengarahkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga 

dapat di tarik dan diverivikasikan. Kemudian data yang di reduksi akan 

memberikan gambaan yang lebih spesifik dan mempermudah penelitian 

melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan mencari 

jika di perlukan.  

b. Penyajian Data  

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakandimana penyajian data yang merupakan suatu langkah yang penting 

menuju tercapainya suatu penelitian kualitatif yang valid dan handal.  

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi  

Tahap ini merupakan tahapan dimana penaikan kesimpulan dari datadata 

yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan atau 

verifikasi adalah usaha untuk mencari dan memahami atau arti keteraturan 

polapola penjelasan alur sebab akibat. Dimana sebelum penarikan kesimpulan 

dilakukan cara reduksi dan penyajian data baru penarikan kesimpulan dari 

kegiatan-kegiatan sebelumnya.  

 



 

 

2. Analisis Data  

Analisis data adalah proses pengelolaan data kedalam bentuk mudah di 

mngerti, dipahami dan di interpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis kualitatif. Kualitatif adalah menganalis data-data atau 

menggambarkan hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata tanpa 

menganalisa angka-angka dan selanjutnya pengolaan data disajikan secara 

deskriptif analisis dimana menggambarkan secara lengkap mengenai masalah-

masalah berdasarkan penelitian lapangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

A.   Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 1.  Kondisi Geografis dan Adaministrasi 

 Secara Geografis Kota Makassar terletak antara 119°24‟17‟38” Bujur 

Timur dan 5°8‟6‟19” Lintang Selatan, Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 

175,77km2 yang meliputi 14 Kecamatan. Secara administrasi Kota Makassar 

berbatasan dengan: 

a.  Sebelah utara berbatasan dengan Kab. Maros 

b. `Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Maros 

c.  Sebelah Selatan berbatasa dengan Kab. Gowa 

d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 

Pemerintah wilayah administratif, Kota Makassar terdiri dari 14 Kecamatan 

yaitu: 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 adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 Km2 atau 

27,43% dari luasan Kota Makassar, sedangkan wilayah Kecamatan yang 

mempunyai luasan terkecil adalah 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 berikut. 

No Kecamatan Luas (Km
2 
) Persentase Terhadap Luas Kota 

Makassar 



 

 

1 Mariso  1.83 1,04 

2 Mamajang  2,25 1,28 

3 Tamalate  20,21 11,50 

4 Rappocini  9,23 5,25 

5 Ujung Pandang  2,63 1,50 

6 Wajo  1,99 1,13 

7 Makassar 2,52 1,431 

8 Bontoala  2,10 1,19 

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 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Terluas adalah Kecamatan 

Biringkanaya dengan luas wilayah mencapai 48,22 Km2 sedangkan Kecamatan 

49 Mariso dengan luas wilayah 1,82 Km
2
.
3
 

2.  Kondisi Demografi Kota Makassar  

Penduduk Kota Makassar menurut data Badan Pusat Statistik yaitu 1.469.601 

Jiwa yang terdiri atas 711.006 penduduk berjenis kelamin laki-laki serta 716.613 

penduduk berjenis kelamin perempuan, perkembangan penduduk di Kota 

                                                 

3
Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2021. Hal.47 



 

 

Makassar sendiri mengalami penurunan mulai dari tahun 2019 dengan jumlah 

penduduk 1.526.677 jiwa hingga pada tahun 2021 menjadi 1.427.619 jiwa. 
4
 

a. Kepadatan Jumlah Penduduk 

Perkembangan penduduk di Kota Makassar terus mengalami peningkatan 

pertumbuhan penduduk dan dalam persebarannya, penduduk Kota Makassar 51 

tersebar secara tidak merata pada setiap Kecamatan di Kota Makassar. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut. 

No Kecamatan Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk 

1 Mariso 59.292 32.578 

2 Mamajang 61.007 27.114 

3 Tamalate 194.493 96.24 

4 Rappocini 164.493 17.829 

5 Makassar 84.758 33.634 

6 Ujung Pandang 28.497 10.835 

7 Wajo 30.933 15.544 

8 Bontoala 56.536 26.922 

9 Ujung Tanah 49.223 11.187 

10 Tallo 139.167 23.871 

11 Panakukkang 147.783 8.668 

12 Manggala 138.659 5.744 

13 Biringkanaya 202.520 4.200 

14 Tamalarea 112.170 3.523 

Total 1.469.601 83.61 
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Pada tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Makassar memiliki tingkat 

kepadatan penduduk yang tinggi yaitu, 33,6 jiwa/km2 dengan jumlah penduduk 

sebanyak 84.758 jiwa, sedangkan kepadatan terendah yaitu Kecamatan 

Tamalanrea dengan 3,523 jiwa/km2 dengan jumlah penduduk 112.170 jiwa, 

berikut grafik kepadatan penduduk di Kota Makassar berdasarkan kecamatan.
5
 

 Bahasa resmi kota Makassar adalah Bahasa Makassar disebut juga sebagi 

makasar, mengkasar atau mengkasara (bahasa mangkasara, jangang-jangan dan  

Lontara). Lontara dalah sebuah bahasa dalam rumpun bahasa Austronesia yang 

lazimnya dituturkan oleh penduduk bersuku Makassar di sebagian 

wilayah Sulawesi Selatan, Indonesia. Daerah yang menggunakan bahasa makassar 

diataranya Kabupaten Gowa, Sinjai, Maros, Takalar Jeneponto, Bantaeng, 

Pangkajene dan Kepulauan, Bulukumba, Kepulauan Selayar dan Kota Makassar. 

Dalam rumpun bahasa Austronesia, bahasa Makassar merupakan bagian 

dari rumpun bahasa Sulawesi Selatan, walaupun kosakata bahasa ini 

tergolong divergen jika dibandingkan dengan kerabat-kerabat terdekatnya. Bahasa 

Makassar memiliki sekitar 1,87 juta penutur jati pada tahun 2010. 

Terdapat 23 fonem dalam sistem fonologi bahasa Makassar. Bahasa Makassar 

juga memiliki beberapa deret konsonan ganda atau geminat. Sebagai 

bahasa aglutinatif, bahasa Makassar memiliki beragam afiks yang masih produktif 

serta serangkaian klitik yang (antara lain) memarkahi 

fungsi pronomina dan aspek. Argumen dalam bahasa Makassar dimarkahi 

pada predikat dengan klitik pronomina yang lazimnya mengikuti pola 

persekutuan ergatif-absolutif. 
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b.  Keadaan Ekonomi  

 Kondisi ekonomi merupakan indikator utama yang menjadi dasar 

keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan 

Ekonomi kota Makassar Sepanjang tahun 2017 hingga 2019, nilai tambah output 

Kota Makassar masih menunjukkan kinerja positif karena secara konsisten 

mencatat angka pertumbuhan sebagai berikut pada Tahun 2017 (8,20%), Tahun 

2018 (8,42%), Tahun 2019 (8,79%). Namun saat Covid-19 mulai masuk ke 

Indonesia tahun 2020 perekonomian Kota Makassar termasuk terkoreksi sangat 

parah yaitu pada Tahun 2020 (-1,27%). 

Di awal tahun 2021, nampak aktivitas ekonomi masyarakat mulai berjalan 

kembali sehingga laju pertumbuhan ekonomi mulai bangkit pada posisi 4,47% , 

meski situasi belum sepenuhnya normal. Hal ini menjadi gambaran untuk tahun 

2022 pertumbuhan Ekonomi diproyeksikan pada angka 4.78% bahwa 

perekonomian Kota Makassar nampaknya sudah mulai bergerak secara perlahan. 

Sejalan dengan hal tersebut di atas pada Tahun 2023, dimana pertumbuhan 

ekonomi Makassar dapat diproyeksi meningkat sebesar 5,03%, dengan asumsi 

bahwa sektor-sektor penggerak ekonomi Makassar telah kembali pulih, misalnya 

sektor perdagangan sudah mulai berjalan kembali. Demikian halnya untuk sektor 

konstruksi, akomodasi, makan minum dan komunikasi yang juga punya peran 

besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Nilai proyeksi tersebut sejalan 

dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Makassar yang menargetkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 4,81%-6,41% pada tahun 2023.
6
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B. Pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar terhadap TKI 

 Pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan agar sesuai 

dengan rencana dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan agar tidak terulang 

kembali (Kaho, 1987). Adapun yang dimaksud dengan pengawasan dalam fungsi 

keimigrasian yaitu seluruh kegiatan untuk mengontrol pelaksanaan tugas sudah 

sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Berdasarkan peraturan pemerintah 

nomor 4 tahun 2017 yang dimaksud dengan Pengawasan keimigrasian merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah serta 

menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara indonesia dan orang 

asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-

undangan dibidang keimigrasian Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Pengawasan Keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilakukan bagi 

warga negara asing dan warga negara indonesia hal ini guna mencegah terjadinya 

penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan keimigrasian.
7
 

 Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:  

a.  Pengawasan Administrasi diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 67 dan 

Pasal 68 tentang Keimigrasian yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian 

terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen pendukung lainnya, daftar 

cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian 

daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing. Pemeriksaan 

dilakukan sewaktu memberikan atau menolak perizinan keimigrasian di TPI, 

kantor imigrasi maupun dalam wilayah kerja Direktorat Jenderal Imigrasi. 
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b.   Pengawasan Lapangan atau operasional, diatur dalam Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2011 Pasal 69-74 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional 

dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan 

melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, 

pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, 

penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan 

lainnya. Seluruh kegiatan tersebut guna memberikan pengawasan kepada 

warga negara asing maupun Warga Negara Indonesia yang melakukan 

kegiatan di wilayah kerja Direktorat Jenderal Imigrasi. 

 Pengawasan yang di lakukan oleh kantor Imigrasi Kota Makassar terhadap 

calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Melalakukan 

pengawasan pada setiap titik atau lokasi penyebrangan dengan selalu melibatkan 

pihak terkait seperti Dinas Ketenagakerjan, kepolisian, TNI dan Badan Intelijen 

Negara. 

Kantor Imigrasi Kota Makassar Yakni M. Rusydi  mengemukakan bahwa : 

“Pengawasan untuk warga negara indonesia yang akan bekerja di luar negeri 

kami dari kantor imigrasi dalam mekakukan pengawasan khususnya pada 

saat pemberian paspor itu ada beberapa tahapan yg harus di lalui sehingga 

paspor itu bisa keluar, bisa diberikan kepada masyarakat salah satunya 

khusus untuk calon Tenaga Kerja Indonesia atau pemohon paspor yang 

berencana untuk keluar negeri dengan alasan untuk bekerja. Kami 

mempersyaratkan beberapa hal mulai dari ktp atau I-ktp, KK, Akta Lahir, 

Ijazah, dan Surat Nikah nah jika di duga pemohon tersebut akan bekerja di 

luar negeri ada persyaratan kembali seperti rekomendasi dari disnaker”.
8
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 Kemudian hal serupa juga di sampaikan Rachmad Ardiyanto. 

“Syarat untuk menjadi tki resmi itu harus ada rekomendari dari dinas tenaga 

kerja apabila yg bersangkutan berencana bekerja di luar negeri tapi tidak 

mempunyai rekomendasi tentu kami tidak dapat mengeluarkan paspor 

tersebut kami melakukan pengawasan melakukan cek lapangan ke 

rumahnya semua itu kami lakukan untuk mengantisipasi adanya tki ilegal 

itu”
9
 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengawasan 

yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar terhadap calon Imigran 

khususnya saat akan memberikan paspor memiliki beberapa tahapan yang telah 

dijelaskan diatas, tentu hal ini tujuannya adalah agar para calon Imigrasi mudah 

terdeteksi ketika memiliki identitas yang valid. 

1. Program Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Makassar 

Perlunya program dalam menindaki atau pengawasan yang intensif 

terhadap warga negara Indonesia (WNI), harus diperlukan dokumen perjalanan 

atau paspor yang sudah menjadi standar yang digunakan untuk perjalanan 

khususnya melintasi perbatasan wilayah negara. Tujuan dari pengawasan ini guna 

mendukung pencegahan atau proteksi secara dini kesalahan dalam pelaksanaan 

perjalanan bagi seseorang yang hendak masuk ataupun meninggalkan Indonesia 

dalam waktu tertentu. 

Pemberian perjalanan kepada Warga Negara Indonesia, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 

2013 dan permenkumham Nomor 8 tahun 2014, terdapat beberapa unsur yang 
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harus diperhatikan oleh petugas guna memastikan bahwa pemohon yang ada di 

depan petugas adalah orang yang sama dalam dokumen karena banyaknya 

pemohon yang berusaha memanipulasi data dalam permohonan paspor. 

a. Membuat Laporan Kejadian (petugas wawancara paspor). 

b. Memanggil dan melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara 

terhadap yang bersangkutan. 

c. Bersurat ke Instansi yang Mengeluarkan Dokumen.  

d. Membuat Berita Acara Pendapat dan merekomendasikan kepada Pimpinan.
10

 

   Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh petugas imigrasi agar tidak 

terjadi pemalsuan data pengajuan paspor agar setiap WNI yang mengajukan 

paspor dapat menyertakan dokumen asli pada saat pengajuan paspor. Seperti yang 

di sampaikan oleh M. Rusydi selaku ASN Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar 

” Kami itu ada namanya tim pengawasan orang asing tapi bukan hanya 

orang asing yang kita awasi termasuk calon Tenaga Kerja ilegal ini kami 

awasi di setiap perbatasan, lintas batas misalkan antara malaysia dan 

indonesia dan pengawasan di bandar udara atau pelabuhan”.
11

 

 Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas 11 Kota 

Makassar akan terus melakukan pengawasan di setiap titik titik lokasi 

penyebrangan lintas daerah untuk mendeteksi para TKI yang Ilegal atau tidak 

resmi. Pekerja Migran Indonesia (PMI) banyak terdapat memiliki paspor yang non 

prosedural yang dimana hal tersebut didapatkan dari calo-calo pembuat paspor 

yang tidak resmi.  
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 Semakin maraknya modus yang digunakan dalam penyelundupan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) non prosedural seperti menyalahgunakan visa umroh, 

wisata, magang sampai melalui melalui jalur perbatasan tanpa penjagaan, peran 

serta petugas imigrasi pada 125 kantor imigrasi diseluruh Indonesia sangat 

membantu pengawasan dini terhadap PMI non prosedural, sehingga perlu adanya 

penguatan dari lembaga Imigrasi diseluruh Indonesia terhadap modus-modus 

operasi PMI non Prosedural ini. Dengan banyaknya calon Tenaga Kerja Indonesia 

yang memliki paspor non prosedural tentu peran dari Kantor Imigran Kelas 1 

Kota Makassar sangat di butuhkan dalam mencegah hal tersebut. 

Seperti yang di sampaikan oleh Rachmad Ardiyanto PNS Kantor Imigrasi Kelas 1 

Makassar. 

“Kamai selelu berkoordinasi dengan penegak hukum yang menangani juga 

Tenaga Kerja Indonesia itu seperti Dinas Ketenagakerjaan, Polisi, TNI, 

Badan Intelejen Negera, dan Dukcapil, kami semua selelu berkordinasi dalam 

1 wadah”
12

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tentu Kantor Imigrasi Kelas 11 Kota 

Makassar selalu melakukan pengawasan yang melibatkan beberapa instansi-

instansi negara dalam mencegah adanyan calon TKI yang non prosudural. 

2. Evektifitas Pengawasan TKI oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar 

Efektivitas dalam pengawasan, maka perlu dibangun suatu fasilitas 

infrastruktur jaringan komunikasi yang khusus yang mampu mendukung penuh 

sistem pengawasan ini, serta dapat dikembangkan lebih lanjut. Membangun 

Sistem Digitalisasi Manajemen Pengolahan dan Penyimpanan Dokumen. Sistem 

ini dikenal juga dengan istilah E-Document yang memungkinkan adanya suatu 
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situasi yang tidak lagi menggunakan kertas sebagai media komunikasi. Di mana 

perusakan alam sulit diatasi selama kita masih mengandalan kertas sebagai sarana 

utama dalam hal berkomunikasi atau sebagai sarana penunjang dokumen/arsip. 

Sistem ini memungkinkan pihak pemerintah maupun pihak penyelenggara 

pelatihan dapat dengan mudah berkomunikasi khususnya secara tertulis dengan 

aman dan dengan mudah diarsipkan. Semua dokumen ini akan senantiasa 

terpelihara dengan aman dan setiap saat dapat dengan mudah diakses kembali.  

Persoalan bidang ketenagakerjaan merupakan Issu central dalam negeri 

yangperlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak stakeholder (pemerintah, 

swastadan masyarakat). Pemerintah nampak sangat jelas bahwa persoalan 

ketenagakerjaan yang menyangkut tentang rendahnya kompetensi para pencari 

kerja, persaingan pasarkerja yang semakin ketat, terbatasnya kesempatan kerja, 

rendahnya gaji para pekerja,hubungan industrial yang belum kondusif serta 

lemahnya pengawasan ketenagakerjaan menjadikan semuanya itu secara 

komulatif menjadi kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan.  

Sesuai dengan hasil wawancara saya dengan Rachmad Ardiyanto  

”Fenomena tenaga kerja iligel itu sudah sejak lama sebenarnya nah fungsi 

keimigraisan itu adalah 1. Pelayanan keimigrasian, 2. Pengawasan, 3. 

Kemanan Negara dan ke 4. Fasilitator pembangunan salah satunya yaitu 

pengawasan, imigrasi mengawasi baik itu Warga Negara Indonesia atau 

Warga Negara Asing. Khusus untuk TKI ilegal pengawasan untuk warga 

negara indonesia yang akan bekerja di luar negeri nah imigrasi dalam 

mekakukan pengawasan khususnya pada saat pemberian paspor itu”.
13
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Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Efektivitas 

pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 11 Kota Makassar belum sepenuhnya efektif 

melihat masih banyak calon TKI yang menggunakan jasa calo dalam mengurus 

paspor. 

C.  Tenaga Kerja Indonesia dalam Konsep Siyasah Syari’iyyah 

 Islam sangat memperhatikan tenaga kerja baik lokal maupun asing. Islam 

datang pada suatu zaman yang penuh dengan kezaliman, penindasan, 

ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi, sehingga masyarakat digolongkan ke 

dalam kelompok-kelompok kecil berbasis suku dan kabilah. Sturktur sosial seperti 

inilah yang kemudian memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat.
14

 

 Berikut ini adalah beberapa sikap pemerintah terhadap tenaga kerja baik 

lokal maupun asing (buruh) dalam anjuran Islam: 

a. Tenaga kerja adalah saudara 

  Tenaga kerja sebagai manusia yang memiliki kehormatan asasi yang 

langsung diberikan oleh Allah. Jika tenaga kerja dianggap sebagai alat produksi 

sebagaimana yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis maka dalam hal ini 

kehormatan manusia sudah disamakan dengan mesin-mesin produksi lainnya 

yang akan berimbas pada pengerukan keuntungan sebesar-besarnya oleh sebuah 

perusahaan dengan tanpa memperhatikan tenaga kerja tersebut karena mereka 

dalam hal ini sudah dianggap sebagai alat produksi.  

Untuk itu, Islam menolak dengan tegas konsep tersebut, dan Islam 

membangun struktur sosial di mana setiap individu disatukan oleh hubungan 
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persaudaran dan rasa sayang sebagaimana satu keluarga yang diciptakan oleh 

Allah dari sepasang manusia. Persaudaraan ini bersifat universal, tidak terikat 

ruang dan batas-batas geografis tertentu serta mencakup semua umat manusia 

bukan hanya keluarga, suku, atau ras tertentu.  

Islam meletakkan dasar-dasar hubungan antara majikan dan buruh (tenaga 

kerja). Tenaga kerja dan majikan berada dalam level kemanusiaan yang sama 

dalam Islam. Tidak ada yang berada di tempat lebih tinggi, meskipun dalam 

struktur perusahaan jelas-jelas ada kelompok pemilik modal, pemilik saham, 

pekerja dan lain sebagainya. Maka hubungan majikan dan tenaga kerja adalah 

hubungan kekeluargaan, kemitraan dan simbiosis mutualisme. 

b.   Memperlakukan tenaga kerja dengan baik 

 Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan 

masing-masing individu. Sehingga dalam persoalan pekerjaan juga tidak bisa 

dibenarkan jika menjadikan tenaga kerja sebagai manusia yang kurang terhormat. 

Buruh sebagai tenaga kerja mendapat tempat yang sangat tinggi sebagai seorang 

pekerja sebagaimana seorang majikan juga bekerja dengan mempekerjakannya. 

 Maka Islam mewajibkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan 

sebagaimana firman Allah: 

 َُ ْ٘ َُ ٌْ ررُْحَ َ ىعََينَُ
ارقَُ٘ا اّللّٰ َٗ  ٌْ ْٝنُ َ٘ َِ اخََ ْٞ ا ثَ ْ٘ حٌ فبَصَْيحُِ َ٘ َُ اخِْ ْ٘ ُْ ٍِ ؤْ َُ ب اىْ ََ  اَِّ

 

 

 



 

 

Terjemahnya: 

 Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada 

Allah agar kamu mendapat rahmat.
15

 

 Berdasarkan penjelasan ayat diatas, Allah menaganjurkan kepada 

hambanya untuk selalu menciptakan suasana yang damai dalam hal kekeluargaan, 

artinya bahwa ketika sesorang majikan memliki pekerja dalam ini seorang Tenaga 

Kerja Indonesia maka Allah perintahkan untuk selalu menjadikannya seorang 

yang terhormat seperti halnya manusia. 

Selain itu, Islam memotivasi agar pemerintah dalam hubungan kerja bersikap 

tawadhu‟ dan berwibawa dengan tenaga kerja. Dari Abu Hurairah, Nabi 

Muhammad SAW bersabda: 

اعْزقَوََ اىشَبحَ فحََيجََٖبَ َٗ اقِ،  َ٘ برَ ثبِلۡسَْ ََ رَمِتَ اىحِْ َٗ  ،ُٔ ٍُ عَُٔ خَبدِ ٍَ ِْ أمََوَ  ٍَ ب اسْزنَْجرََ  ٍَ  

Terjemahnya : 

 “Bukan orang yang sombong, majikan yang makan bersama budaknya, 

mau mengendarai himar (kendaraan kelas bawah) di pasar, mau mengikat 

kambing dan memerah susunya.” (H.R. Bukhari).
16

 

Berdasarkan penjelasan hadis diatas menganjurkan kepada pemerintah untuk 

bersikap tawadhu dan berwibawa kepada Tenaga Kerja Indonesia yang akan 

mencari pekerjaan di luar negeri maupun dalam negeri dengan selalu 

memerhatikan hak-hak dari tenaga kerja tersebut. 

c.   Pemberian beban kerja tidak boleh melebihi kemampuan 
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 Islam juga memberikan aturan yang jelas dalam hal transaksi kontrak 

kerja, di mana Islam memberikan hukum-hukum yang harus diperhatikan 

pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan 

tersebut menyangkut perlindungan terhadap pekerja dan waktu istirahat yang 

layak, jaminan penghidupan bagi pekerja, menyegerakan membayar gaji. Maka, 

termasuk kedzaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang 

tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja diluar 

kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara 

semena-mena termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja seperti hak untuk 

dapat menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit, dan lain 

sebagainya.
17

 

 Tujuan akhir kehidupan manusia dalam Islam yaitu mencapai falah 

(kemenangan) dan sa‟adah (kebahagiaan) di dunia dan akhirat. Perasaan takwa 

merupakan tali pengikat yang akan melahirkan sifat belas kasihan, adil, jujur, dan 

amanah.
18
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BAB V  

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

1. Pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar terhadap TKI 

Pengawasan untuk warga negara indonesia khususnya di makassara yang 

akan bekerja di luar negeri kami dari kantor imigrasi dalam mekakukan 

pengawasan khususnya pada saat pemberian paspor itu ada beberapa 

tahapan yg harus di lalui sehingga paspor itu bisa keluar, bisa diberikan 

kepada masyarakat salah satunya khusus untuk calon Tenaga Kerja 

Indonesia atau pemohon paspor yang berencana untuk keluar negeri 

dengan alasan untuk bekerja. Beberapa persyaratan mulai dari ktp atau I-

ktp, KK, Akta Lahir, Ijazah, dan Surat Nikah,  jika di duga pemohon 

tersebut akan bekerja di luar negeri ada persyaratan kembali seperti 

rekomendasi dari disnaker. Kantor Imigrasi Kelas 11 Kota Makassar akan 

terus melakukan pengawasan di setiap titik titik lokasi penyebrangan lintas 

daerah untuk mendeteksi para TKI yang Ilegal atau tidak resmi. Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) banyak terdapat memiliki paspor yang non 

prosedural yang dimana hal tersebut didapatkan dari calo-calo pembuat 

paspor yang tidak resmi. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi 

Kelas 1 Makassar terhadap calon Imigran khususnya saat akan 

memberikan paspor memiliki beberapa tahapan, tentu hal ini tujuannya 

adalah agar para calon Imigrasi mudah terdeteksi ketika memiliki identitas 

yang valid. 



 

 

2. Tenaga Kerja Indonesia dalam Konsep Siyasah Syari‟iyyah Tenaga kerja 

sebagai manusia yang memiliki kehormatan asasi yang langsung diberikan 

oleh Allah. Jika tenaga kerja dianggap sebagai alat produksi sebagaimana 

yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis maka dalam hal ini 

kehormatan manusia sudah disamakan dengan mesin-mesin produksi 

lainnya yang akan berimbas pada pengerukan keuntungan sebesar-

besarnya oleh sebuah perusahaan dengan tanpa memperhatikan tenaga 

kerja tersebut karena mereka dalam hal ini sudah dianggap sebagai alat 

produksi. Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam sangat menjunjung tinggi 

kehormatan masing-masing individu. Sehingga dalam persoalan pekerjaan 

juga tidak bisa dibenarkan jika menjadikan tenaga kerja sebagai manusia 

yang kurang terhormat. Buruh sebagai tenaga kerja mendapat tempat yang 

sangat tinggi sebagai seorang pekerja sebagaimana seorang majikan juga 

bekerja dengan mempekerjakannya. Islam juga memberikan aturan yang 

jelas dalam hal transaksi kontrak kerja, di mana Islam memberikan 

hukum-hukum yang harus diperhatikan pemerintah untuk memberikan 

perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan tersebut menyangkut 

perlindungan terhadap pekerja dan waktu istirahat yang layak, jaminan 

penghidupan bagi pekerja, menyegerakan membayar gaji. 

B.   Implikasi Penelitian 

1. Kantor Imigrasi kelas 1 Makassar diharapkan untuk lebih intens dalam 

melalakukan pengawasan pada setiap titik atau lokasi penyebrangan 

dengan selalu melibatkan pihak terkait seperti Dinas Ketenagakerjan, 

kepolisian, TNI dan Badan Intelijen Negara untuk mencegah para calon 

Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki paspor non prosudural yang di 

dapat dari calo. 



 

 

2.  Masyarakat yang memliki niat untuk mencari pekerjaan di luar negeri agar 

mengurus persyaratan paspor yang telah di tentukan oleh kantor imigrasi 

kelas 1 Makassar agar segala urusan dalam hal menjadi Tenaga Kerja 

Indonesia bisa berjalan dengan lancar dan tentunya di lindungi oleh 

negara. 

3.  Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar di harapkan untuk lebih aktif dalam hal 

melakukan sosialiasi di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat yang 

akan mencari pekerjaan di luar negeri memiliki paspor yang sesuai dengan 

prosudural. 
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