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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

         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 ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

  ba  b be ب

  ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik diatas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

  dal d de د

 żal ż zet (dengan titik diatas) ذ

  ra r er ر

  zai z zet ز

  sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

  fa f ef ف
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  qaf q qi ق

  kaf k ka ك

  lam l el ل

  mim m em م

  nun n en ن

  wau w we و

  ha h ha ه

  hamzah , apostof ء

  ya y ye ى

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

diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan 

tanda (’)  

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tungggal bahasa Arab. yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

 ḍammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ـ ىََْ

 fatḥah dan wau au a dan u ـ وَْ

            Contoh: 

 kaifa :      ك يْفَ             

 haula :      ه وْلَ             
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3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan 

huruf 

Nama Huruf 

dan 

tanda 

Nama 

ىاَ|َ... ... fatḥah dan alif atau 

yā 

ā a dan garis di atas 

 kasra dan yā’ i i dan garis di atas ـ ىَْ

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ـ وَْ

           Contoh: 

اتَ              māta :      م 

ىَ           م   ramā :      ر 

 qīla :        ق يْلَ           

وْتَ             yamūtu :     ي م 

4. Tā’marbūṭāh 

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

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau 

mendapat harkat sukun transliterasinyaadalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata 

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasinya dengan (h). 

Contoh: 

ة اْلأ طْف الَ  وْض   rauḍah al-aṭfāl :            ر 

ل ة َ يْن ة ا لْف اض  د   al-madīnah al-fāḍilah :             ا لْم 

ة َ كْم   al-ḥikmah :                      ا لْح 

5. Syaddah (Tasydīd)  



xv 
 

  
 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( َ ـ ) Dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

بَّن ا  rabbanā  :           ر 

يْن ا  najjainā  :          ن جَّ

قَ   al-ḥaqq  :          ا لْح 

مَ   nuʿʿima  :          ن ع  

 aduwwun‘  :         ع د وَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi ī .(ـ ىَ 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘  :      ع ل ىَ 

بىَ   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘  :    ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’arifah) الََ

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :   ا لشَّمْسَ 

زل ة َلَْلزََّا َ    : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 al-falsafah :   ا لْف لْس ف ة َ

 al-bilādu :     ا لْب لا د َ

7. Hamzah  

Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 



xvi 
 

  
 

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

وْنَ                  ر   ta’murūna :      تأمْ 

 al-naw’u :        ا لنَّوْع 

 syai’un :        ش يْءَ 

رْتَ   umirtu :       أ م 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah 

kata,istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari alQur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah(َ ّاٰلل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

َاٰللّ َ يْن   billāh ب الٰلّ َ dīnullāh د 

Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

اٰللّ َ ة  حْم   hum fī raḥmattillāh = ه مَْف يَْر 

10. Huruf Kapital 
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf 

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari 

judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, ketika ia ditulis dalam 

teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudiʿa linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fihi al-Qur'ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiz min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu         harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka 

atau daftar referensi. Contoh: 

 

Abū al-Walīd Muḥammad  ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 

al- 

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad 

Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: 

Zaīd, Naṣr Hamīd Abū) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.           =  Subḥānahū wa ta'ālā 

saw           =  Sallallāhu 'alaihi wa sallam 

a.s.            =  'Alaihi al-salām 

H               =  Hijrah 

M              =  Masehi 

SM            =  Sebelum Masehi 

1.             =  Lahir tahun (untuk orang yang mashih hidup saja) 

w.              =  Wafat tahun 

QS .../...:4 =  QS al-baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR            =  Hadis Riwayat
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ABSTRAK 

Nama  : Nuryafiatul Hidayah 

Nim     : 10200120040 

Judul   : Peranan      Balai     Pelayanan      Pelindungan      Pekerja Migran           

              Indonesia   Dalam   Menangani Kasus Deportasi  Terhadap  Pekerja 

              Migran di Kota Makassar (Telaah Atas Siyasah Syar’iyyah) 

 

            Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peranan Balai                              
Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam menangani kasus                  
deportasi terhadap pekerja migran di Kota Makassar (Telaah atas siyasah 
syar’iyyah)? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam                        
beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana                               
penanganan kasus deportasi terhadap pekerja  migran di Kota Makassar?,                      
2) Bagaimana kendala dan hambatan terhadap perlindungan pekerja migran                 
Indonesia dalam menangani kasus deportasi di Kota Makassar?, dan                                   
3) Bagaimana bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia yang mengalami 
deportasi ditinjau dari siyasah syar’iyyah.  

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah: teologi normatif, dan yuridis empiris. Adapun sumber 
data penelitian ini adalah BP3MI, pekerja migran, pemerintah daerah, dan 
tokoh masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, 
Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, 
yaitu: replay data, reduksi data, editing data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus deportasi 
pekerja migran di Makassar memerlukan kerjasama erat antara BP3MI                        
Sulawesi Selatan dan instansi terkait untuk memastikan kepulangan yang 
aman dan terhormat sesuai hak mereka. Kendala dan hambatan utama adalah 
sistem administrasi yang kerap menghambat akses layanan dan hak dasar                  
akibat masalah dokumen. Dari sudut pandang siyasah syar’iyyah, bentuk                         
perlindungan pekerja migran dideportasi didasarkan pada prinsip kebebasan, 
martabat manusia, dan transparansi kontrak kerja. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) BP3MI Sulawesi Selatan harus 
meningkatkan perlindungan dan kualitas kerja untuk pekerja migran yang                       
dideportasi agar hak mereka terpenuhi sepenuhnya. 2) Kerjasama erat dengan 
pemerintah daerah dan lembaga lain diperlukan untuk menyelesaikan kasus                         
deportasi dengan efektif juga koordinasi ini esensial untuk perlindungan 
pekerja migran. 3) Penting bagi pekerja migran untuk memastikan dokumen 
dan izin kerja mereka lengkap dan valid, serta mematuhi hukum setempat                            
untuk menghindari deportasi.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

          Sumber daya manusia suatu negara merupakan aspek penting bagi                  

perkembangan suatu negara1. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil, suatu 

negara akan kesulitan untuk mencapai kemajuan di sektor-sektor penting                   

seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi.  Indonesia dikenal                       

sebagai negara yang banyak tenaga kerja berkualitas. Namun,   mayoritas                

sumber daya manusia Indonesia yang ada bukan berasal dari tenaga yang 

kompeten karena kondisi  pendidikan yang kurang mencukupi. Dengan                        

pertumbuhan penduduk Indonesia yang bertambah cepat menambah juga 

jumlah peluang mencari pekerjaan.  Sementara, keadaan yang                                           

memprihatinkan atas kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia dapat                            

diamati dari besarnya angka  penggaguran. Pendidikan dan pelatihan yang           

memadai untuk meningkatkan kualiutas tenaga kerja menjadi kunci utama          

untuk mengubah potensi menjadi kekuatan nyata yang dapat mendorong 

kemajuan bangsa. 

          Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Tiap-tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi                                                

kemanusiaan’’. Hal ini mengimplikasikan secara konstitusional pemerintah 

bertanggung jawab untuk menyediakan pekerjaan dalam jumlah yang                           

memadai, produktif, dan menguntungkan. Menurut data Badan Pusat Statistik 

(BPS), angka pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2023 

 

       1Hamida Gigih Aryanti, dkk., Ketenagakerjaan (Klaten: Cempaka Putih, 2015), h. 1.  
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mencapai 7,98 juta orang atau 5,45 persen dari angkatan kerja2. Selain itu, 

banyak pekerja yang bekerja di bidang informal tanpa adanya kepastian                       

jaminan sosial dan perlindungan hukum. Situasi ini mendorong banyak warga 

Indonesia untuk beramai-ramai mencari kesempatan kerja di luar negeri                   

sebagai PMI dengan tujuan mendapatkan penghasilan lebih besar dan                        

kesejahteraan yang lebih baik. Namun, menjadi PMI juga memiliki tantangan 

tersendiri termasuk risiko dieksploitasi, didiskriminasi, dan bekerja dalam 

kondisi yang kurang layak. Karena itu, penting sekali bagi pemerintah dan                     

institusi yang bersangkutan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan 

yang cukup, serta memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai 

agar hak-hak mereka sebagai pekerja dapat terjaga, baik saat mereka bekerja 

di dalam neger maupun di luar negeri. 

          Menurut data BP2MI jumlah penempatan PMI mengalami peningkatan 

yang signifikan dalam dua tahun terakhir khususnya di bulan September 2023 

meningkat 12% sebanyak 24.4123. PMI memberikan kontribusi besar bagi 

perekonomian  Indonesia, terutama melalui pengiriman devisa sehingga 

seringkali disebut sebagai  pahlawan devisa. PMI adalah setiap warga negara 

Indonesia yang baru akan memproses dan memenuhi prosedur                                       

pemberangkan, atau warga negara Indonesia yang telah melakukan                          

pekerjaaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia artinya 

mereka sudah berada di luar wilayah Indonesia yang telah bekerja dan 

 

       2’’Tingkat Pengangguran Terbuka’’, Situs Resmi Badan Pusat Statistika.    

https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-pengangguran-terbuka-

-tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html (5 Mei 

2023). 

       3’’Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode September 2023’’,               

Situs Resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-

penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-september 2023. (10 Oktober 

2023). 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html
https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-september%202023.%20(10
https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-september%202023.%20(10
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menerima upah dari pemberi kerja baik sebagai PMI formal                                                 

maupun Informal4. PMI formal maupun informal berperan penting dalam 

pembangunan nasional. Mereka tidak hanya berkontribusi melalui                             

pengiriman devisa, tetapi juga dengan memperkaya diri merreka dengan                  

keterampilan dan pengetahuan yang didapat dari pengalaman bekerja di luar 

negeri. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menginspirasi 

generasi muda untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka. 

Selain itu, PMI juga berkontribusi dalam peningkatan hubungan bilateral                        

antara Indonesia dan negara tempat mereka bekerja, yang dapat membuka 

lebih banyak peluang kerja dan kerjasama di masa depan. 

          Ketertarikan yang tinggi dari para pekerja migran untuk mendapatkan                      

pekerjaan di luar negeri terdiri dari dua aspek penting, dimana salah satunya 

adalah kontribusinya dalam mengurangi jumlah pengangguran.  Namun, di sisi 

lain PMI juga menghadapi berbagai masalah dan tantangan, baik sebelum 

berangkat, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air, termasuk                    

kasus deportasi yang tidak sesuai prosedural. Deportasi adalah pengusiran 

orang asing keluar wilayah suatu negara dengan alasan bahwa adanya orang 

asing tersebut dalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh negara yang 

bersangkutan5. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya            

deportasi pekerja migran di antaranya pelanggaran hukum imigrasi, alasan 

keamanan, tindakan kriminal dan pelanggaran hak asasi manusia. Faktor-

faktor ini sering kali berakar pada ketidakpahaman atau ketidaktahuan 

mengenai hukum dan regulasi setempat, yang dapat berujung pada situasi 

 

        4Devi Rahayu, dkk., Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia (Surabaya: Scopindo                 

Media Pustaka, 2021), h. 42. 

       5Tony Mirwanto, ‘’Sudut pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional (Point View Of 

Deportasion On Internasional Law),’’ vol. 1 no. 2 (Oktober 2020), h. 77.                                 

https://journal.poltekim.ac.id/jaim/article/download/139/128 (Diakses 19 Oktober 2023) 

https://journal.poltekim.ac.id/jaim/article/download/139/128
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yang merugikan bagi pekerja migran. Sangat penting bagi pekerja migran                  

untuk mendapatkan informasi yang memadai dan akses ke sumber daya 

hukum yang dapat membantu mereka dalam memahami hak-hak mereka dan 

cara melindungi diri dari potensi risiko deportasi. 

         Data analisis media yang dilakukan oleh Jaringan Buruh Migran (JBM)                   

memperlihatkan bahwa terjadi lonjakan kasus yang sangat besar, yakni 

sebanyak 61% bila dibandingkan pada tahun 2019 terutama kasus 

pemulangan secara deportasi dan repatriasi pekerja migran Indonesia (PMI), 

khususnya PMI yang tidak memiliki dokumen paspor6. Penanganan kasus                

deportasi memiliki beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan 

diantaranya melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi data PMI yang 

dideportasi, mangatur transportasi, akomodasi, serta pemulangan PMI yang 

dideportasi ke daerah asal mereka, dan beberapa penanganan kasus deportasi 

lainnya yang harus sesuai dengan protokol kesehatan, hukum, dan hak asasi 

manusia. Penting juga untuk memastikan bahwa PMI yang dideportasi 

mendapatkan akses ke layanan konseling dan dukungan psikososial, serta 

bantuan hukum jika diperlukan. Selain itu, penting untuk membangun                            

kolaborasi erat antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk                      

memastikan bahwa proses deportasi dan repatriasi dilaksanakan dengan 

transparan dan memenuhi standar internasional. 

        Banyaknya kendala dan hambatan dalam penanganan kasus deportasi                        

menyebabkan PMI menjadi korban. Salah satu faktor yang menyulitkan                           

penanganan kasus deportasi PMI adalah kurangnya empati dan pengakuan 

terhadap hak-hak mereka sebagai manusia. Kegagalan memahami deportan 

 

       6”Potret Kebijakan dan Pelanggaran HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia Sepanjang 

2020”, Situs Resmi Solidaritas Perempuan. https://www.solidaritasperempuan.org/potret-

kebijakan-dan-pelanggaran-ham-terhadap-pekerja-migran-indonesia-sepanjang2020/.(17Desember 

2020). 

https://www.solidaritasperempuan.org/potret-kebijakan-dan-pelanggaran-ham-terhadap-pekerja-migran-indonesia-sepanjang2020/.(17
https://www.solidaritasperempuan.org/potret-kebijakan-dan-pelanggaran-ham-terhadap-pekerja-migran-indonesia-sepanjang2020/.(17
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sebagai korban kekerasan dan penghukuman yang tidak manusiawi,                              

menyebabkan tidak  tersedianya layanan dan penanganan khusus untuk                   

deportan yang kelelahan, ketakutan, dan mengalami gangguan psikologis7.              

Deportasi pekerja migran memiliki konsekuensi tidak hanya bagi individu 

yang dideportasi, namun juga berpengaruh terhadap keluarga, komunitas, dan 

negara asal mereka. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama untuk mencegah 

dan mengatasi masalah deportasi pekerja migran. Untuk mengatasi masalah 

deportasi pekerja migran, diperlukan kerja sama antar negara, lembaga                        

internasional, dan organisasi non-pemerintah. Peningkatan diplomasi dan 

perjanjian bilateral dapat menjadi langkah awal dalam menjamin                                 

penghormatan dan perlindungan hak-hak bagi pekerja migran. Selain itu, 

pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pekerja migran sebelum berangkat 

serta pemberdayaan mereka melalui program-program keterampilan dapat 

membantu mengurangi risiko deportasi. Pekerja migran juga harus diberikan 

informasi yang cukup tentang hak-hak mereka dan prosedur yang harus                        

diikuti jika mereka menghadapi masalah di negara tujuan sehingga lebih siap 

menghadapi tantangan dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. 

          Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan PMI, pemerintah Indonesia 

telah membentuk Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang telah berubah nama menjadi  BP2MI  (Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). BP2MI dibentuk untuk menjamin dan 

mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan PMI di luar 

negeri guna melakukan pelayanan dan tanggung jawab terpadu8. BP2MI  

 

       7”Kondisi Migran Indonesia yang dideportasi Selama Masa Covid-19 dari Sabah, Malaysia ke 

Indonesia” (Laporan Tim Pencari Fakta), Koalisi Buruh Migran Berdaulat (Oktober 2020), h. 7.  

       8Hijrah Lahaling, Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Prespektif Hak 

Asasi Manusia (Cet, I; Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 101.  
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mempunyai unit pelaksana teknis yang beroperasi dalam lingkup BP2MI yang 

disebut Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). 

Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut 

BP3MI) mempunyai banyak tugas dalam memberikan perlindungan kepada 

pekerja migran, salah satu tugas BP3MI adalah menangani kasus deportasi 

PMI, yaitu proses pengembalian PMI ke Indonesia oleh otoritas negara tujuan 

karena berbagai alasan, seperti pelanggaran hukum, visa kadaluwarsa, atau 

permintaan sendiri. Kasus  deportasi PMI merupakan masalah yang serius               

karena dapat berdampak negatif bagi PMI itu sendiri maupun bagi hubungan 

bilateral antara Indonesia dan negara tujuan. BP3MI juga bertanggung jawab 

untuk memantau dan membuktikan  bahwa proses  penempatan PMI di luar 

negeri dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan, serta melindungi hak-

hak PMI selama masa kerja merka di luar negeri. Dengan keberadaan BP3MI, 

diharapkan akan terjadi penurunan insiden pelanggaran yang menimpa PMI 

serta peningkatan dalam standar penempatan PMI di luar negeri. 

          Dengan demikian, penulis berpendapat bahawa ada aspek menarik yang 

layak untuk diteliti lebih lanjut mengenai ‘’Peranan Balai Pelayanan                                        

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Menangani Kasus                             

Deportasi terhadap Pekerja Migran di Kota Makassar (Telaah Atas 

Siyasah Syar’iyyah)’’. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

a. Peranan 

b. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

c. Deportasi 
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d. Pekerja Migran 

e. Siyasah Syar’iyyah 

2. Deskripsi Fokus 

a. Peranan pada dasarnya merupakan proses transformasi individu atau                            

institusi yang bertujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang 

sesuai dengan kedudukan sosial, yang manfaatnya tidak terbatas pada 

diri mereka sendiri namun terhadap masyarakat luas.  

b. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)                           

merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki 

kewajiban untuk menyediakan layanan serta perlindungan kepada PMI 

yang bekerja di luar negeri yang berada di bawah pengawasan Kepala 

BP2MI. BP3MI dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 6/2022                 

tentang Organisasi dan Tata Kerja BP2MI. 

c. Deportasi merupakan langkah yang diambil oleh suatu negara  untuk               

memulangkan orang asing yang tidak diinginkan atau melanggar 

hukum dari wilayahnya. Deportasi biasanya dilakukan dengan paksa 

dan tanpa persetujuan dari orang asing yang bersangkutan. Deportasi 

dapat berdampak pada berakhirnya izin tinggal atau kewarganegaraan 

orang asing tersebut di negara yang mengusirnya. Deportasi juga dapat 

mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara-negara yang                     

terlibat 

d. Pekerja Migran merupakan individu yang memutuskan untuk mecari                     

pekerjaan di luar wilayah atau negara kelahirannya untuk mencari                       

penghasilan yang lebih tinggi, peluang karir yang lebih beragam, atau                        

kondisi hidup yang lebih aman. Pekerja migran umumnya 
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mengirimkan  sebagian besar uang yang mereka peroleh ke keluarga 

atau komunitas mereka di negara atau daerah asal mereka. Pekerja              

migran juga membawa pengalaman, pengetahuan, dan budaya yang 

berbeda ke tempat kerja mereka yang baru. Pekerja migran dapat 

memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial dan ekonomi 

di negara tujuan dan asal mereka. 

e. Siyasah Syar’iyyah merupakan konsep kebijakan politik yang ada di                   

dalam Islam berdasarkan pada syariat dan kemaslahatan umat. Siyasah 

syari'yyah mencakup berbagai aspek kehidupan negara dan                      

masyarakat, seperti tata negara, hubungan luar negeri, dan keuangan. 

Siyasah syari'yyah bertujuan untuk mewujudkan keadilan,                                   

kesejahteraan, dan kedamaian sesuai dengan nilai-nilai Islam. Siyasah 

syari'yyah juga tidak bersifat kaku atau baku, tetapi dapat disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan zaman.  

C. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan konteks masalah yang dijelaskan, esensi dari permasalahan 

yang diteliti ini terfokus pada Bagaimana Peranan Balai Pelayanan                             

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Menangani Kasus Deportasi 

Terhadap Pekerja  Migran Di Kota Makassar (Telaah Atas Siyasah  Syar’iyyah). 

Pokok masalah tersebut akan dieksplorasi melalui analisis teoretis dan                     

empiris yang akan dibagi menjadi  beberapa sub masalah berikut:                              

1. Bagaimana penanganan kasus deportasi terhadap pekerja migran di 

Kota Makassar ? 

2. Bagaimana kendala dan hambatan terhadap perlindungan pekerja                  

migran Indonesia dalam menangani kasus deportasi di Kota Makassar?  
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3. Bagaimana bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia yang 

mengalami deportasi  ditinjau dari siyasah syar’iyyah? 

D. Kajian Pustaka 

1. Varda Oktavia Ramdani, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah 

Ardhya, M, Jodi Setianto, Deportasi Sebagai Tindakan Administratif 

Keimigrasian Ditinjau Dalam Prespektif Hukum Internasional, 2022. 

Tulisan ini,  membahas tentang deportasi sebagai langkah                         

administratif yang diambil oleh suatu negara terhadap individu asing 

yang melanggar ketentuan kemigrasian, Sementara penulis ini,                      

bertujuan mengetahui  peranan BP3MI dalam menengani kasus                        

deportasi pekerja migran prespektif siyasah syar’iyyah. 

2. Tony Mirwanto, Sudut Pandang Deportasi terhadap Hukum                           

Internasional (Point View Of Deportasion On International Law), 2020. 

Dalam tulisan ini, penulis berfokus pada sudut pandang hukum                               

internasional mengenai deportasi sebagai tindakan yang diambil  oleh                    

Indonesia terhadap WNA yang  tidak mematuhi ketentuan yang                   

berlaku di Indonesia. Sementara penulis berfokus pada kasus                             

deportasi terhadap pekerja migran Indonesia yamg mengalami                     

masalah atau pelanggaran hukum di negara tujuan.  

3. Diah Ayu Septiana, Kinerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia                  

Johor Bahru Malaysia (Studi Kasus Terhadap Pemulangan Tenaga Kerja 

Ilegal Tahun 2020), 2021. Tulisan ini, bertujuan untuk  mengatahui 

kinerja Konsulat Jenderal RI  Johor Bahru dalam menangani kasus 

pemulangan TKI illegal tahun 2020 serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja tersebut. Sementara penulisan ini, membahas  
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tentang penanganan deportasi yang dilakukan oleh BP3MI serta 

penyebab deportasi pekerja migran. 

4. Liza Shahnaz, Nurzamzam, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak 

Warga Negara Indonesia Yang Dideportasi Berdasarkan UU 

Ketenagakerjaan, 2017. Dalam penulis ini berfokus pada aspek hukum 

perlindungan WNI yang dideportasi, seperti hak asasi manusia,                     

perjanjian internasional, dan peraturan perundang-undangan.                             

Sementara penulis  berfokus pada aspek praktis pelayanan                               

kepulangan PMI bermasalah, seperti prosedur, mekanisme dan                     

program. 

5. M. Ferdi Septianda, Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Yang Dideportasi Dari Malaysia Di Kota                    

Tanjung Pinang, 2023. Tulisan ini, membahas evalusia kebijakan 

proteksi sosial yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di                  

Tanjungpinang, yaitu pemerintah daerah, BP3MI, dan organisasi 

masyarakat sipil. Sementara penulisan ini, membahas pada tugas dan 

fungsi BP3MI Kota Makassar sebagai lembaga pelaksanaan kebijakan 

yang terintegrasi dalam memberikan layanan dan proteksi bagi PMI. 

          Berdasarkan ulasan dari berbagai penelitian yang telah ada sebelumnya, 

tidak terdapat penelitian, baik oleh individu maupun kelompok, yang secara 

khusus mengeksplorasi topik ini. Meskipun ada beberapa studi yang telah                

menyinggung tentang masalah ini, namun belum ada yang menelitinya dengan 

komprehensif. Karena itu, penelitian ini dirancang untuk menyelidiki secara 

detail masalah yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini.  
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E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui  penanganan kasus deportasi terhadap pekerja migran 

di Kota Makassar  

b. Untuk mengetahui kendala dan hambatan terhadap perlindungan pekerja                    

migran Indonesia dalam menangani kasus deportasi di Kota Makassar. 

c. Untuk mengetahui bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia yang                   

mengalami deportasi  ditinjau dari siyasah syar’iyyah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoretis dapat mengembangkan dan menguji konsep-konsep yang                  

berkaitan dengan fenomena deportasi terhadap pekerja migran, seperti           

perdagangan orang, perlindungan hak asasi manusia, kerjasama bilateral 

dan multilateral, serta diplomasi perlindungan. Dan juga turut serta dalam 

memajukan keilmuan terutama dalam sektor hukum, politik, sosial, serta 

ekonomi. 

b. Secara praktis dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada 

BP3MI untuk meningkatkan kinerja serta kualitas layanan berkaitan 

dengan penempatan dan perlindungan bagi PMI. Selain itu, juga                           

memberikan informasi atau edukasi kepada orang-orang, terutama bagi 

mereka yang akan menjadi PMI, mengenai langka-langkah dan hak-hak 

yang mereka miliki selama bekerja di negeri penempatannya.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

1. Sejarah Pembentukan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja                     

Migran  Indonesia 

          Peristiwa deportasi massal tenaga kerja Indonesia dari Malaysia 

selama masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan 

salah satu momen krusial dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara. 

Kejadian ini menyoroti isu-isu penting seperti perlindungan warga negara, 

kebijakan  imigrasi, dan hak-hak pekerja migran. Pada waktu itu, banyak 

pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia tanpa izin resmi atau telah 

melewati masa berlaku visa mereka. Situasi ini memicu tindakan keras dari 

pemerintah Malaysia, yang mengadakan operasi besar-besaran untuk       

menangkap dan mendeportasi para pekerja tersebut. Pulau Nunukan, yang 

terletak di perbatasan Indonesia- Malaysia, menjadi titik transit utama bagi 

ribuan TKI yang dideportasi. Kondisi di Nunukan saat itu sangat                   

memprihatinkan; banyak TKI yang terlantar tanpa cukup makanan, tempat 

tinggal, atau akses ke layanan dasar. Insiden ini membangkitkan kesadaran 

akan pentingnya perlindungan pekerja migran dan memperkuat diplomasi 

antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia, di bawah                         

kepemimpinan Presiden Megawati, berupaya meningkatkan negosiasi 

dengan Malaysia untuk memastikan hak dan keamanan yang lebih                 

terjamin bagi para PMI. Hal tersebut termasuk perbaikan proses                   

perekrutan, penempatan, dan perlindungan hukum bagi TKI. 
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          Deportasi massal tersebut juga memicu diskusi publik dan kebijakan 

baru terkait pengelolaan tenaga kerja migran Indonesia. Pemerintah                

Indonesia mulai lebih serius dalam menangani isu migrasi tenaga kerja, 

termasuk memperketat pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga 

kerja dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tujuan pekerja 

migran untuk memastikan keselamatan dan hak-hak mereka. Kejadian 

pemulangan tenaga kerja illegal ke Indonesia dari  Malaysia pada era                

Megawati menunjukkan bahwa manajemen pra penempatan, penempatan, 

dan purna penempatan juga perlindungan tenaga kerja Indonesia dalam 

sebuah undang-undang tidak dapat ditawar9. Undang-Undang No. 

39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

di Luar Negeri (PPTKILN) merupakan regulasi yang dibentuk oleh 

pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengatur penempatan serta      

menyediakan memberikan perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar 

negeri. UU ini mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga 

yang  bertugas untuk mengawasi proses penempatan dan melindungi hak-

hak TKI. 

           BNP2TKI memiliki peran penting dalam memastikan bahwa TKI       

mendapatkan hak-hak mereka, termasuk perjanjian kerja yang setara,           

kondisi kerja yang memadai, serta akses ke bantuan hukum dan konsuler 

jika mereka menghadapi masalah di luar negeri. Lembaga ini juga                          

berfungsi sebagai mediator antara pemerintah Indonesia, tenaga kerja, dan 

 

       9Ana Sabhana Azmy, Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlin-

dungaan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010 (Cet. I; Jakarta Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 54. 
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negara penerima, serta memastikan bahwa semua pihak mematuhi                     

regulasi yang telah ditetapkan. BNPTKI resmi dibentuk pada tahun 2006 

berdasarkan Peraturan Presiden No. 81/2006 tentang Pembentukan 

BNP2TKI. Dalam menjalankan opersionalnya, BNP2TKI bekerja sama 

dengan berbagai lembaga pemerintah pusat yang terlibat dalam layanan 

untuk TKI, termasuk Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, 

Kemensos, Kemendikbud, Kemenkes, imigrasi, serta instansi lainnya. 

Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan 

dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung  jawab tugasnya 

kepada presiden10. Hal ini memperkuat upaya pemerintah dalam 

mengawasi dan mengelola kepentingan TKI secara lebih efisien.  

          Sampai dengan tahun 2017, pemerintah mengeluarkan UU No. 

18/2017       yang bertujuan untuk mengatur hak-hak dan tanggung jawab, 

serta peran pemerintah, perusahaan penempatan, dan organisasi                             

kemasyarakatan dalam proses penempatan dan perlindungan PMI.                         

Sebagai tindak lanjut, Perpres No. 90/2019 dikeluarkan, yang mengubah 

BNP2TKI menjadi BP2MI. Selanjunya BP2MI membentuk BP3MI                               

berdasarkan Peraturan BP2MI UU No. 6/2022. Undang-undang ini                    

mengatur tentang organisasi dan mekanisme kerja BP3MI, menandai                     

perubahan penting penanganan pekerja migran Indonesia. Maka  saat, ini 

di lingkungan BP2MI  terdapat 23 BP3MI yang beroperasi di  23 provinsi 

di seluruh Indonesia. 

 

       10’’Profil Sejarah’’, Situs Resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

https://bp2mi.go.id/profil-sejarah. (29 Oktober 2023). 

https://bp2mi.go.id/profil-sejarah
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2. Tugas Dan Fungsi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran             

Indonesia 

          Pada dasarnya, pembentukan sebuah kelembagaan adalah untuk                  

mempercepat cita-cita pembangunan sebagaimana tercantum dalam UUD 

NRI Tahun 1945, urgensi pembentukan badan adalah dalam upaya                       

percepatan suatu program pembangunan11. Salah satu program program 

pembangunan nasional yang berfokus pada ketenagakerjaan merupakan 

pilar penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjamin hak-hak 

para pekerja terlindungi. Hal ini sangat relevan bagi PMI yang mencari 

nafkah di luar negeri, seringkali dalam kondisi yang menantang dan                      

memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah. BP3MI  hadir sebagai 

lembaga yang tidak hanya berperan dalam penempatan PMI di luar negeri, 

tetapi juga sebagai benteng perlindungan yang mengawal hak-hak mereka. 

Dengan adanya BP3MI, diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan 

yang diberikan kepada PMI, mulai dari pra-penempatan, selama masa 

kerja, hingga purna penempatan. Lembaga ini berupaya untuk memastikan 

bahwa setiap pekerja migran mendapatkan informasi yang akurat tentang 

hak dan kewajiban mereka, serta akses ke sumber daya yang dapat                        

membantu mereka dalam situasi darurat atau ketika menghadapi masalah 

hukum dan sosial di negara tempat mereka bekerja. 

          Selain itu, BP3MI juga berfungsi untuk mengoptimalkan kebijakan                

pelayanan dengan cara yang inklusif dan berkelanjutan. Ini termasuk                      

membangun kerjasama dengan berbagai pihak, seperti agen penempatan 

tenaga kerja, organisasi internasional, dan pemerintah negara tujuan, 

 

        11Any Suryani, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Cet l; Mataram: Sanabil, 2020), h. 

139.  
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untuk memastikan tempat kerja yang aman dan kondusif bagi PMI. Oleh 

karena itu, program pembangunan di bidang ketenagakerjaan idak hanya 

menguntungkan pekerja dalam waktu dekat, dan juga berkontribusi pada 

pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia dalam jangka panjang.           

          Berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2022 yang dikeluarkan BP2MI 

mengenai Struktur dan Fungsi Operasional BP3MI yang bertanggung                             

jawab untuk memberikan layanan penempatan dan perlindungan bagi PMI 

sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.. Dalam melaksanakan 

tugas  sebagaimana yang dimaksud, BP3MI menyelenggarakan fungsi 

sesuai pasal 2 sebagai berikut12: 

a. Penyusunan rencana, program , dan anggaran;  

b. Penyebarluasan informasi di bidang penempatan dan pelindungan pekerja             

migran Indonesia;  

c. Pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang 

kerja luar negeri; 

d. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pekerja migran Indonesia yang 

ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 

e. Pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia; 

f. Pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan bagi calon pekerja 

migran Indonesia; 

g. Pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial pekerja migran 

Indonesia; 

 

       12Republik Indonesia, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6                  

Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran                 

Indonesia, bab I, pasal 3. 
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h. Pemberian bahan rekomendasi terhadap usulan penerbitan dan 

perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran 

Indonesia; 

i. Pemberian bahan rekomendasi pengenaan sanksi administratif bagi 

perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang 

menempatkan calon pekerja migran Indonesia untuk kepentingan 

perusahaan sendiri; 

j. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan penempatan dan 

pelindungan pekerja migran Indonesia oleh lembaga penempatan dan 

lembaga pendukung penempatan; 

k. Pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian masalah, dan pemenuhan 

hak calon pekerja migran Indonesia/ pekerja migran Indonesia secara 

terpadu; 

l. Pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja di 

negara tujuan penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik 

Indonesia melalui kedeputian teknis terkait; 

m. Pencegahan dan penanganan calon pekerja migran Indonesia/pekerja 

migran Indonesia yang akan ditempatkan secara nonprosedural; 

n. Pelaksanaan pemulangan pekerja migran Indonesia terkendala serta 

pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran 

Indonesia; 

o. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia dan 

keluarganya; 

p. perekaman dan pengolahan data penempatan dan pelindungan pekerja 

migran Indonesia; 
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q. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; 

dan 

r. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

BP3MI terdiri atas ; 

a. Kepala; 

b. Subbagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsiomal 

       Untuk memperkuat peran BP3MI sesuai amanat Peraturan Badan                           

Pelindungan Pekerja Migran  Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja                       

Migran Indonesia,  dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BP3MI dibina oleh 

Sekretaris Utama dan secara teknis dibina ileh masing-masing deputi13.                    

Sehingga, BP3MI mampu menyediakan layanan yang lebih optimal, cepat, dan 

tanggap untuk para PMI beserta keluarga mereka, dan juga memperkuat 

sinergi serta koordinasi dengan entitas terkait baik di dalam dan luar negeri.  

B. Pengertian Pekerja Migran  

          Warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain dikenal dengan                    

beberapa nama, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), Buruh Migran 

Indonesia (BMI), dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Semua nama ini merujuk 

pada individu yang memperoleh penghasilan dari kerja mereka sebagai 

karyawan atau buruh. Sejak diberlakukannya UU No. 18/2017 mengenai 

Perlindungan PMI, istilah TKI telah diganti menjadi PMI. Payaman 

 

       13Republik Indonesia, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6                  

T ahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran                

Indonesia, bab I, pasal 3. 
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Simanjuntak memberi pengertian tenaga kerja (Man Power) dalam arti luas, 

yaitu penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari 

pekerjaan, dan yang sedang melaksanakan kegiatan lain seperti ke sekolah dan 

mengurus rumah tangga14. Lebih lanjut, berdasarkan UU No. 18/2017 Tentang                          

Pelindungan PMI, istilah PMI merujuk pada WNI yang berencana, tengah, atau 

sudah bekerja dan mendapat gaji di luar dari wilayah RI. 

          Definisi pekerja migran menurut International Labour Organisation (ILO) 

yang dikutip oleh Organisasi Perburuhan Internasional dalam bukunya Hak-

Hak Pekerja Migran Buku Pedoman, mendefinisikan pekerja migran sebagai 

seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke 

negara lain, dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain 

dirinya sendiri, termasuk siapa pun yang diterima secara reguler, sebagai 

seorang migran, untuk pekerjaan15. Pekerja migran sering kali memiliki latar 

belakang dan pengalaman yang beragam, yang membawa perspektif baru dan 

keterampilan unik ke tempat kerja. Mereka mungkin telah meninggalkan 

keluarga dan komunitas mereka untuk mencari peluang yang lebih baik, 

menunjukkan tingkat ketahanan dan ambisi yang tinggi. Di negara tujuan, 

mereka harus mengatasi tantangan seperti rintangan bahasa, yang bisa                   

membatasi akses mereka ke layanan dan dukungan sosial. Selain itu, mereka 

mungkin menghadapi prasangka atau diskriminasi yang memerlukan                           

kemampuan adaptasi yang kuat dan ketabahan mental. 

 

       14Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan (Jakarta: Yayasan 

Pendidikan dan Pengembangan Sumber daya Manusia, 2019),h. 312.  

       15Organisasi Perburuan Internasional , Hak-hak Pekerja Migran: Buku Pedoman (Jakarta: OPI, 

2006), h. 14. 
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          Dalam hal budaya, pekerja migran harus mempelajari norma-norma                 

sosial dan etika kerja yang mungkin sangat berbeda dari apa yang mereka                

terbiasa. Mereka harus menyesuaikan diri dengan cara berkomunikasi yang 

baru, etiket bisnis, dan bahkan dengan cara berpakaian di tempat kerja. 

Menghormati dan  memahami budaya lokal tidak hanya esensial bagi integrasi 

sosial mereka, namun juga berdampak kesuksesan mereka di tempat kerja.           

          PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang baru akan memproses 

dan memenuhi prosedur pemberangkatan, atau warga negara Indonesia yang 

telah melakukan pekerjaaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik 

Indonesia artinya mereka sudah berada di luar wilayah Indonesia yang telah 

bekerja dan menerima upah dari pemberi kerja baik sebagai PMI formal                  

maupun Informal16. Pekerja migran formal memiliki izin kerja dan menetap  

yang sah, terdaftar dalam sistem sosial dan perpajakan, bekerja di sektor-

sektor yang membutuhkan keterampilan tinggi atau menengah, memiliki 

akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial, serta dapat 

menikmati hak-hak buruh yang dijamin oleh hukum dan perjanjian                                 

internasional. Sementara pekerja migran  informal tidak memegang izin kerja 

atau tinggal resmi, mereka mendapatkan penghasilan dari sektor-sektor yang 

kurang teratur dan tidak terlindungi, tidak memiliki akses ke layanan 

kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial, serta rentan terhadap                                

eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja                  

migran informal juga berisiko untuk ditangkap, ditahan, atau dideportasi oleh                 

otoritas imigrasi negara tujuan.  

 

       16Devi Rahayu, dkk., Perlindungan Hak Pekerja MIgran Indonesia (Surabaya: Scopindo, 

2021), h. 42.   
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        Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, dapat diartikan bahwa pekerja                   

migran merupakan  WNI  yang bekerja dan mendapat gaji di luar negeri, baik 

dalam kerangka kerja formal atau informal. Mereka bekerja untuk  periode         

tertentu sesuai dengan kesepakatan kerja dengan majikan. Para pekerja                       

migran pindah ke negara lain dari tanah air mereka untuk bekerja untuk orang 

lain, bukan untuk kepentingan pribadi, dan memiliki hak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.dan 

perjanjian  internasional. Selain itu, pekerja migran memiliki kesempatan               

untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, sosial, akademis, seni, olahraga                  

profesional, dan mengambil bagian dalam program pelatihan kerja                        

internasional. 

C. Bentuk Perlindungan Pekerja Migran 

          Isu mengenai keamanan para pekerja migran telah menjadi perhatian 

serius di arena global dan telah diresmikan melalui Konvensi Internasional 

yang mengutamakan perlindungan hak-hak pekerja migran beserta                        

keluarganya. Dokumen ini menggariskan norma-norma dasar untuk                  

memastikan kesejahteraan dan hak-hak dasar pekerja migran, yang wajib 

dipatuhi oleh semua negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut.  

        Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi 

hukum dan peraturan yang ada untuk melindungi pekerja migran secara                  

efektif. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya meratifikasi                  

konvensi internasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum domestik 

dan kebijakan yang relevan diterapkan secara konsisten dan komprehensif.  
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       Pemerintah telah mengambil inisiatif untuk menjamin perlindunga bagi 

para PMI, yang dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama: 

1. Perlindungan secara preventif merujuk pada serangkaian tindakan 

dan kebijakan yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengurangi, 

dan mencegah risiko serta kerentanan yang mungkin dihadapi oleh 

pekerja migran sebelum dan selama perjalanan mereka. Upaya ini      

bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja, hak asasi manusia, dan 

kesejahteraan pekerja migran dengan menanggulangi faktor-faktor 

risiko seperti eksploitasi,   diskriminasi, dan ketidakpastian hukum 

sebelum mereka tiba di negara tujuan. 

2. Perlindungan represif, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 

oleh pekerja migran baik dalam aspek hukum, pekerjaan, maupun                

sosial  budaya, pemerintah telah mendirikan krisis center di negara 

asal dan tujuan. Pekerja migran juga diikutsertakan dalam skema               

asuransi yang menutupi semua risiko pekerjaan yang relevan dengan 

bidang mereka. Selain itu, pemerintah berupaya untuk menetapkan 

atau memperbarui moratorium. Perlindungan ini diberikan oleh 

pemerintah dan institusi terkait sejak awal hingga akhir masa kerja. 

Perlindungan bagi PMI  harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan 

semua pihak yang terlibat dalam proses migrasi. 

        Secara yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang                      

Perlindungan PMI telah mengamanatkan pemberian perlindungan kepada 

PMI yang membagai kedalam tiga jenis perlindungan yaitu17 : 

 

       17Devi Rahayu, dkk., Perlindungan Hak Pekerja MIgran Indonesia (Surabaya: Scopindo, 

2021), h. 60.   
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a. Perlindungan Sebelum Bekerja 

          Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk                                                    

memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai keberangkatan18.                 

Sebelum berangkat, setiap calon pekerja migran mendapatkan perlindungan 

yang mencakup aspek-aspek teknis administratif, penyuluhan dan pemberian 

informasi, serta pengembangan keahlian melalui program pendidikan dan 

pelatihan, termasuk juga jaminan sosial bagi mereka. Tujuannya adalah untuk 

mempersiapkan calon pekerja migran secara fisik, mental, sosial, dan kultural 

sehingga mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan hidup di 

negara tujuan. 

b. Perlindungan Selama Bekerja 

          Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk                   

memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota 

keluarganya berada di luar negeri19. PMI yang bekerja di luar negeri 

mendapatkan jaminan perlindungan dari badan hukum dalam berbagai aspek, 

baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kontrak kerja. Tujuannya adalah 

agar PMI dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai                    

kemanusiaan dan terhindar dari segala macam bentuk kekerasan, pelecehan, 

diskriminasi dan eksploitasi. Perlindungan hukum untuk PMI yang bertugas di 

luar negeri termasuk proses registrasi dan pencatatan oleh perwakilan dinas 

Indonesia, pengawasan atas situasi PMI di tempat mereka bekerja, penilaian, 

hak-hak yang diberikan, serta penyelesaian masalah hukum atau isu lain yang 

 

       18Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bab 

I, pasal I. 

       19Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bab 

I, pasal I. 
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dihadapi oleh PMI, termasuk juga layanan untuk pengaduan, bantuan hukum,                 

pembinaan, dan repatriasi.  

c. Perlindungan Setelah Bekerja 

          Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk                    

memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota                

keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal,              

termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif20. PMI yang telah 

selesai masa kontrak kerja dan kembali ke tanah air berhak mendapatkan              

perlindungan dari pemerintah pusat dan daerah. Perlindungan yang diberikan 

mencakup  jaminan kepulangan tanpa memandang situasi, proses rehabilitasi 

sosial, serta pengembangan kemampuan PMI dan keluarganya, termasuk                

memastikan bahwa hak-hak mereka yang belum terpenuhi dapat terpenuhi 

dengan baik.  Tujuan dari  perlindungan ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan penghidupan PMI dan keluarga setelah masa bekerja. 

D. Istilah Deportasi dalam Terminologi Hukum Keimigrasiaan 

          Menurut Bryan A. Garner (2004) ‘’Black’s Law Dictionary’’, deportasi 

merupakan tindakan atau kejadian memindahkan seseorang ke negara lain,                     

terutama, pengusiran atau pemindahan orang asing dari suatu negara. Namun, 

dengan mengandalkan asal-usul kata dalam bahasa latin dan Prancis,                          

kamus-kamus lain memberikan definisi deportasi yang lebih sesuai dengan         

hukuman   deportatio dalam bahasa Romawi. Definisi umum deportasi tidak 

 
       20Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bab 

I, pasal I. 
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hanya mencakup pemindahan orang asing dari suatu negara, tetapi juga 

mengirim atau membawa pergi, memindahkan, terutama secara paksa. 

          Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang                             

Keimigrasiaan, deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing 

dari wilayah Indonesia. Deportasi dilakukan ketika orang asing melakukan 

pelanggaran peraturan perundang-undangan di Indonesia atau kegiatan yang 

dianggap melanggar ketertiban umum dan meresahkan masyarakat21.              

Tindakan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kedamaian negara serta 

mengontrol masalah terkait imingrasi. 

          Lebih lanjut,  Sri Setianingsih Suwandi Sri Setianingsh Suwandi                     

mendefinisikan deportasi sebagai tindakan memaksa orang asing 

meninggalkan suatu negara karena keberadaannya dianggap tidak diinginkan 

oleh negara tersebut.  Tindakan administratif keimigrasiaan berupa deportasi 

dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah  Indonesia 

karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan                            

hukuman di negara asalnya22. Mengeluarkan orang yang melanggar hukum 

dengan cara deportasi pada dasarnya bukanlah tindakan penghukuman tetapi 

tindakan administratif dan juga pada prinsipnya negara memiliki hak untuk 

mengusir orang asing yang tidak taat pada peraturan yang ditetapkan, hal ini 

merupakan bagian dari kedaulatan wilayah tersebut.  

 

       21Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasiaan Bagi Orang Asing di Indonesia 

(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h. 103. 

       22M. Galang Asmara dan AD. Basniwati, Hukum Keimigrasiaan (Mataram: Pustaka Bangsa, 

2020), h. 55. 
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        Istilah deportasi dalam International Organization for Migration (IOM, 

2009) yang dikutip oleh Natalia Pereira dalam bukunya yang berjudul Retutn 

[ed] to paradise: the deportation experience in Samoa & Tonga mengacu pada:  

“the act of a State in removing a non-citizen from its territory after refusal of                    

admission or termination of permission to remain”23. 

           Menurut definisi di atas, tindakan deportasi merupakan bentuk                  

pemindahan yang lebih menekankan pada sudut pandang negara daripada 

menggambarkan dampak yang dialami oleh mereka yang dideportasi. Dalam 

konteks ini, deportasi seringkali dipahami sebagai langkah yang diambil oleh 

negara untuk mengeluarkan individu dari wilayahnya karena alasan tertentu, 

seperti pelanggaran hukum atau masalah keimigrasian, tanpa                                          

memprioritaskan perasaan atau dampak yang mungkin dialami oleh individu 

tersebut. 

            Deportasi adalah proses yang serius dan sensitif yang memerlukan                     

pertimbangan mendalam. Tindakan ini tidak hanya mempengaruhi orang yang 

terkena deportasi, namun juga berimbas negara asal dan tujuan. Oleh karena 

itu, harus dilakukan dengan menghargai HAM sesuai dengan Declaration of 

Human Right. Termasuk dalam ini adalah penghormatan terhadap hak asasi 

untuk hidup, jaminan keamanan individu, serta hak untuk tidak mengalami 

penyiksaan atau tindakan yang menghinakan kehormatan manusia. Negara 

yang melakukan deportasi harus memastikan bahwa prosesnya adil,                            

transparan, dan sesuai dengan hukum internasional. Mereka harus                           

memberikan akses ke proses hukum yang adil bagi orang asing yang terancam 

 

      23Pereira, Natalia, Retutn [ed] to paradise: the deportation experience in Samoa & Tonga (Cet. 

II; France: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organitation 1, 2011), h. 15.     
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deportasi, termasuk hak untuk mendengar alasan di balik keputusan tersebut 

dan hak untuk mengajukan banding. Selain itu, negara harus                                            

mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan keluarga, durasi tinggal, 

dan kontribusi individu kepada masyarakat sebelum membuat keputusan              

deportasi. Negara juga harus bekerja sama dengan negara asal dan negara                    

ketiga untuk menemukan solusi yang tepat dan aman bagi individu yang                  

dideportasi,  memastikan bahwa mereka tidak dikirim ke tempat di mana 

mereka mungkin menghadapi persekusi atau pelanggaran hak asasi manusia 

lainnya. 

       Dalam situasi khusus seperti perang, bencana alam, atau pelanggaran 

hukum yang serius, negara mungkin perlu menyesuaikan pendekatan mereka 

terhadap deportasi. Misalnya, selama konflik bersenjata atau bencana alam, 

mungkin lebih sulit untuk menjamin keselamatan dan hak asasi manusia dari 

orang yang dideportasi. Dalam kasus pelanggaran hukum, negara harus                 

mempertimbangkan apakah deportasi adalah tindakan yang proporsional dan 

diperlukan, atau apakah ada alternatif lain yang dapat menghormati hak asasi 

manusia sambil tetap menjaga keamanan publik. Secara keseluruhan,                          

deportasi harus dilakukan dengan cara yang menghormati martabat manusia 

dan menghargai hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan baik                  

kepentingan individu maupun kepentingan nasional. Ini adalah tanggung                  

jawab berat yang harus ditangani dengan bijaksana dan hati-hati oleh semua 

negara.          

E. Konsep Deportasi Prespektif Siyasah Syar’iyyah 

       Siyasah syar'iyyah adalah prinsip politik dalam Islam yang memfokuskan 

pada pengelolaan relasi antara pemimpin dengan masyarakatnya, dengan 
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tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama sesuai dengan ajaran Syariah. 

Siyasah syar' iyyah dalam pengertian khusus adalah segala hal yang keluar 

dari pemegang kekuasaan (Ulil Amri) berupa aturan hukum dan kebijakan-                

kebijakan yang berpijak kepada kemuslihatan dalam masalah yang di                             

dalamnya tidak terdapat dalil khusus dan spesifik tanpa menyalahi syari’ah24. 

Aturan-aturan ini berpijak pada pertimbangan praktis dalam situasi yang 

tidak diatur oleh bukti atau aturan tertentu, dengan tetap mematuhi hukum 

Syariah. Dengan kata lain, penguasa memiliki wewenang untuk mengatur 

kepentingan umum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Wewenang 

atau kekuasaan untuk memerintah menurut Islam adalah suatu kepercayaan 

atau amanah dan merupakan hak asasi bagi semua orang25. Oleh karena itu, 

setiap individu yang diberikan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan 

dengan penuh dedikasi dan keadilan, dengan selalu menempatkan                       

kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. 

          Kebutuhan akan bentuk-bentuk otoritas atas pemerintahan yang                    

memiliki kekuasaan, pada prinsipnya diperlukan guna memelihara hukum 

dan ketertiban26. Penerapan konsep deportasi  dalam konteks ini merujuk 

pada tindakan mengeluarkan atau memindahkan individu yang dinilai tidak 

memiliki hak untuk menetap di sebuah negara. Isu deportasi ini erat kaitannya 

dengan HAM, khususnya  individu yang berpindah antarnegara, sebab hal ini 

dapat mempengaruhi kebebasan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang 

di deportasi. Deportasi diperbolehkan kecuali dengan alasan yang syar’i dan 

 

       24Hasanuddin Yususf Adam, Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari’ah (Cet. I; Banda Aceh, 

2019), h.28.  

       25Sri Wahyuni Syam dan Kurniati, “Pelanggaran HAM Aparat Sipir Terhadap Warga Binaan di 

Lapas Kelas 1 Makassar”, Siyassatuna 2 no. 1 (2021), h. 219.  

      26Sohrah, Hubungan Negara dan Syari’ah: Antara Harapan dan Cita-Cita (Cet: l; Makassar: 

Alauddin University Press, 2011), h. 1. 
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berdasarkan hukum yang adil. Deportasi harus dilakukan dengan                      

menghormati hak-hak dasar orang yang dideportasi, tanpa diskriminasi, dan 

dengan bukti-bukti yang kuat. Islam menghormati hak  setiap manusia untuk 

memilih tempat tinggalnya, selama tidak merugikan orang lain atau melanggar 

aturan Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam  firman Allah QS                                      

Al-Ḥujurat/49: 13. 
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.Terjemahannya: 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti27. 

          Ayat di atas mengingatkan manusia untuk saling menghormati dan               

berbicara dengan sopan, serta menghindari penghinaan terhadap sesama. Hal 

ini relevan dengan deportasi dilihat dengan cara perlakuan terhadap orang-

orang yang mungkin menjadi sasaran deportasi. Dalam proses deportasi,        

penting untuk  menjalankannya dengan penuh rasa hormat terhadap martabat 

dan hak asasi manusia individu yang terlibat. Deportasi yang dilakukan tanpa 

memperhatikan prinsip-prinsip etika dan hak asasi manusia dapat dianggap 

melanggar ajaran ayat tersebut. 

           

 

           

 

      27Kementrian Agama RI, “Alquran dan Terjemahnya”, Official Website Kementrian Agama RI, 

https://quran.kemenag.go.id/  (6 Mei 2024) 

https://quran.kemenag.go.id/
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        Hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan kita tentang pentingnya                           

memperlakukan semua orang dengan keadilan dan kesetaraan, terlepas dari 

status sosial mereka. Dalam konteks deportasi, prinsip-prinsip ini dapat 

diterapkan untuk menegaskan bahwa setiap individu, terlepas dari status 

keimigrasian mereka, berhak atas perlakuan yang adil dan manusiawi.                         

Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk                                 

memperlakukan budak sebagai saudara dan tidak memberikan beban di luar 

kemampuan mereka, kita juga harus memastikan bahwa proses deportasi                 

dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan  martabat setiap 

individu, hadis tersebut berbunyi : 
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Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan 
kepada kami Isa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Al 
A'masy dari Al Ma'rur bin Suwaid ia berkata, "Aku menemui Abu Dzar di 
Rabdzah, saat itu ia mengenakan kain yang sama dengan kain yang dikenakan 
oleh budaknya. Maka kami pun bertanya, "Wahai Abu Dzar! Sekiranya engkau 
ambil kain budakmu untuk engkau kenakan, lalu ia engkau berikan kain yang 
lain saja." Abu Dzar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "(Mereka) adalah saudara-saudara kalian, Allah 
menjadikan mereka ada dalam tanggungan kalian. Maka barangsiapa yang 
saudaranya ada dalam tanggungannya, hendaklah ia beri makan sesuai dengan 

 

       28Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq bin Basyir , Sunan Abi Daudَ, Juz IV (Cet. I; 

Beirut; al-Maktabah al-Masriyah ), h. 340 . 
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apa yang ia makan, dan memberinya pakaian sesuai dengan pakaian yang ia 
pakai. Jangan memberi beban di luar kemampuannya, jika ia memberi beban 
di atas kemampuannya, maka hendaklah ia menolongnya." Abu Dawud 
berkata, " Ibnu Numair meriwayatkannya dari Al A'masy seperti itu." 

        Hadis di atas mengandung pesan penting tentang persaudaraan dan 

tanggung jawab sosial. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa 

saudara-saudara kita yang berada di bawah tanggungan kita harus                         

diperlakukan dengan baik. Pertama, kita harus memberi makan dan pakaian 

untuk mereka dengan standar yang setara dengan apa yang gunakan sendiri. 

Kedua, kita tidak boleh membebani saudara kita dengan tugas yang terlalu                  

berat baginya. Jika kita menugaskan  pekerjaan yang sulit, kita harus                          

membantunya dalam menyelesaikannya. Pesan ini relevan dalam konteks                 

deportasi pekerja migran. Kita harus memastikan bahwa mereka tidak                          

diperlakukan dengan kasar atau tidak manusiawi. Sebagai masyarakat, kita 

harus memperlakukan mereka dengan hormat dan memberikan dukungan 

yang diperlukan, termasuk  makanan, pakaian, dan pekerjaan yang sesuai 

dengan kemampuan mereka.         

        Dengan demikian, konsep deportasi perspektif siyasah syariyyah adalah           

konsep yang mencerminkan keadilan dan kemaslahatan Islam dalam                                

mengatur   hubungan antara negara dan individu yang melakukan pelanggaran 

hukum. Konsep ini juga menunjukkan bahwa Islam menghargai hak-hak asasi 

manusia dan tidak membeda-bedakan status kewarganegaraan dalam                     

memberikan perlindungan dan hukuman. Konsep ini juga menggarisbawahi 

bahwa Islam  adalah agama mengedepankan  kasih sayang untuk semua                        

makhluk dan menolak adanya permusuhan atau konflik antara umat manusia.ََ

Dengan mengaitkan hal ini ke deportasi,  terdapat pelajaran bahwa setiap                

tindakan yang mempengaruhi kehidupan orang lain harus dilakukan dengan 
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pertimbangan yang mendalam terhadap kesejahteraan dan keadilan bagi 

mereka yang terkena dampak. Oleh karena itu, dalam menangani isu                             

deportasi, penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk memastikan 

bahwa prosesnya adil, transparan, dan menghormati hak-hak individu yang 

terlibat. 

F. Kerangka Konseptual  

        Adapun kerangka konseptual yang dibuat untuk mengetahui peranan 

BP3MI  dalam Menangani kasus Deportasi terhadap Pekerja Migran di Kota 

Makassar (Telaah Atas Siyasah Syar’iyyah). Berikut konsep kerangka                             

konseptual penelitian peranan BP3MI  dalam Menangani kasus Deportasi                    

terhadap Pekerja Migran : 

Bagan 2.1 

Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

         Etika dalam penelitian adalah aspek krusial yang harus diperhatikan oleh                 

setiap peneliti. Penerapan prinsip etika dalam penelitian adalah kunci untuk 

menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Etika penelitian dijadikan     

acuan standar perilaku atau acuan norma sekaligus petunjuk moral bagi para 

peneliti peneliti dapat menjamin bahwa subyek penelitiannya tidak dirugikan, 

tidak mengalami kebahayaan atau menderita akibat dari aktivitas penelitian 

yang  dilakukan29.  Berikut prinsip-prinsip etika dalam penelitian meliputi: 

1. Prinsip Kerahasian (Confidentiality) 

           Memastikan privasi informasi partisipan adalah kewajiban yang 

penting bagi peneliti selama proses pengumpulan data. Peneliti perlu               

menjamin kepada partisipan bahwa segala bentuk rekaman dialog yang 

terjadi antara peneliti dengan partisipan akan dirahasiakan dan hanya 

peneliti serta pembimbing yang memiliki akses terhadapnya. 

2. Prinsip Otonomi (Autonomy) 

           Prinsip otonomi menekankan pada penghormatan terhadap                         

martabat dan kebebasan individu tanpa paksaan. Setiap responden berhak 

atas kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas keputusannya, serta 

harus diberikan informasi lengkap tentang penelitian yang akan                               

diikutinya. Penelitian perlu dijalankan atas dasar keinginan bebas dari 

 

       29Refi Arioen, dkk., Buku Ajar Metodologi Penelitian (Purbalingga: CV Eureka Medika Aksara, 

2023), h. 7. 
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responden, tanpa ada unsur pemaksaan, serta pemahaman penuh dari                    

responden. Peneliti wajib menjelaskan secara rinci tujuan, materi, dan 

prosedur penelitian kepada calon responden. 

3. Prinsip Beneficience dan Maleficence 

         Dalam melaksanakan penelitian, para peneliti berkomitmen pada dua 

prinsip esensial: pertama, mempertimbangkan dan mengantisipasi potensi               

dampak negatif yang mungkin dirasakan oleh responden, dan kedua,                                 

memastikan kesejahteraan responden terjaga. Apabila suatu pertanyaan 

memicu reaksi emosional, peneliti wajib bersikap empatik dan                                

memberikan ketenangan, sehingga responden dapat mengelola emosinya 

dan melanjutkan wawancara dengan suasana yang lebih tenang. 

4. Prinsip Keadilan (Justice) 

          Peneliti bertanggung jawab untuk memperlakukan semua responden 

dengan keadilan, kejujuran, dan kewajaran, sambil memastikan bahwa 

hak-hak mereka dihormati. Dengan menerapkan perlakuan yang adil 

kepada setiap kandidat responden, penelitian menjamin bahwa setiap                

responden diperlakukan secara setara untuk atau berpartisipasi dalam 

penelitian, tanpa terkecuali. Prinsip keadilan ini penting untuk mencegah 

eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap responden. Peneliti yang                 

memahami prinsip ini wajib mengenali dan mempertimbangkan tingkat 

kerentanan serta kontribusi setiap responden dalam penelitian. 
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B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

        Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang                             

dijalankan secara langsung di lapangan. Tujuannya ialah untuk 

mendeskripsikan serta menganalisis fenomena sosial dan realitas yang ada 

dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data seperti wawancara,                            

observasi, dan dokumentasi sehingga memberikan gambaran yang utuh, 

rinci,dan komprehensif tentang suatu masalah secara aktual, sistematik. 

2. Lokasi Penelitian 

a. Gambaran Umum Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

Kota Makassar 

         Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)               

Sulawesi Selatan berdiri sebagai benteng pertahanan bagi para pekerja                  

migran yang mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. BP3MI 

merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia30.  Sebagai 

Unit Pelaksana Teknis yang beroperasi di bawah pengawasan BP2MI 

pusat, balai pelayanan ini tidak hanya memastikan bahwa hak-hak pekerja 

migran terlindungi, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan 

mereka melalui berbagai program dan inisiatif. Dengan fokus khusus pada 

pekerja migran dari Sulawesi Selatan, BP3MI  Sulawesi Selatan menjadi               

 

       30Republik Indonesia, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6                  

Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran                 

Indonesia, bab I, pasal I. 
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titik sentral bagi mereka yang mencari panduan dan dukungan dalam 

proses migrasi mereka.  

       Terletak di jantung Kota Makassar, tepatnya di Jl. Paccinang Raya No. 

104, Kelurahan Tello Baru31, kantor BP3MI ini tidak hanya strategis, tetapi 

juga  mudah diakses oleh para pekerja migran yang membutuhkan                       

bantuan. Fasilitas ini dilengkapi dengan tenaga kerja serta informasi yang 

dibutuhkan  guna  memandu para pekerja migran melalui labirin peraturan 

dan prosedur yang sering kali rumit. Dari persiapan keberangkatan hingga 

penanganan masalah perizinan, BP3MI Sulawesi Selatan siap memberikan 

layanan  yang komprehensif. BP3MI Sulawesi Selatan tidak hanya berfokus 

pada pengawasan dan penegakan regulasi, tetapi juga pada upaya       

pencegahan dan pemulihan untuk mendukung kesejahteraan dan keadilan 

bagi pekerja migran Indonesia, serta menjaga integritas dan martabat 

mereka selama bekerja di luar negeri. 

b. Visi dan Misi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia                   

Sulawesi Selatan 

        Berikut pemaparan visi dan misi BP3MI Sulawesi Selatan yang sesuai 

dengan visi dan misi BP2MI sebagai badan pusat. Adapun Visi dan Misi 

BP2MI yang menjadi acuan dalam melaksanakan kebijakan pelayanan dan                                  

perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu32 : 

 

 

       31”Profil BP2MI”, Situs Resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

https://www.bp2mi.go.id/profil-bp3mi. (25 April 2024). 

       32”Profil Visi & Misi”, Situs Resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

https://bp2mi.go.id/profil-visimisi. (25 April 2024). 

https://bp2mi.go.id/profil-visimisi.%20(25
https://bp2mi.go.id/profil-visimisi.%20(25
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1) Visi 

BP3MI Sulawesi Selatan mengikuti visi BP2MI sebagai lembaga pusat yang 

berbunyi, BP2MI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam                      

pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 

mewujudkan pelindungan. Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan                 

kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dalam 

mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian                                                 

berlandaskan gotong royong. 

2) Misi  

a) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, 

akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik                 

Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintah 

negara. 

b) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penempatan 

dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

c) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang 

pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan. 

d) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan                                              

prasarana BP2MI. 

C. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan teologi normatif, ialah pendekatan yang mengkaji pada        

ajaran Islam ditinjau  dari  sudut pandang normativisme dengan 
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menggunakan berbagai ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam 

menganalisis. 

2. Pendekatan yuridis empiris, merupakan pendekatan yang mengkaji              

teori, konssep, prinsip, dan peraturan hukum yang ada dengan                         

berfokus pada bahan hukum utama, yaitu undang-undang. 

D. Sumber Data 

1. Data primer, merupakan informasi yang diperoleh secara langsung 

oleh peneliti dari sumber asli atau subjek yang berkaitan di tempat 

penelitian sehingga dapat memberikan informasi secara orisional,               

akurat, relevan dan valid tentang objek penelitian Untuk penelitian ini, 

penulis memanfaatkan data primer berjumlah 12 orang ,yang                      

rinciannya tersaji  dalam table berikut : 

Tabel 2.1 

Jumlah Informan 

No Nama Informan Jumlah Keterangan 

1 BP3MI 2 orang - 

2 Pekerja Migran 2 orang - 

3 Pemerintah Daerah 1 orang - 

4 Tokoh Masyarakat 1 orang - 

Jumlah Informan 6 orang - 
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2. Data Sekunder, ialah mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari 

berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal, laporan, dan publikasi 

lain yang berkaitan dengan penelitian yang tengah dijalankan. 

E. Metode Pengemupulan Data 

1. Wawancara 

       Peneliti memperoleh data atau informasi mengenai isu tertentu dari 

subjek yang diteliti melalui wawancara bebas yang diarahkan oleh                            

pedoman tertentu untuk memperdalam pemahaman tentang informasi 

yang spesifik. 

2. Observasi 

        Observasi adalah kegiatan mengamati aktivitas manusia, karakteristik 

fisik situasi sosial, dan bagaimana perasaan waktu menjadi bagian dari 

situasi tersebut33. Dengan melakukan observasi, peneliti berkesempatan 

menggali data yang autentik  dan mendalam. 

3. Dokumentasi 

        Dokumentasi ialah meetode mencatat, menyimpan, dan mengelola 

data yang berkaitan dengan suatu penelitian. Dokumentasi dapat berupa 

catatan lapangan, transkrip wawancara, foto, video, audio, grafik, tabel,                    

diagram, atau bentuk lain yang relevan dengan penelitian.  

 

 

      33Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 

h. 125. 
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F. Instrumen Penelitian 

1. Pedoman wawancara 

        Dokumen yang memuat serangkaian pertanyaan yang dirancang                

untuk diajukan kepada sumber informasi atau responden, dengan tujuan 

mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dan mendukung 

tujuan penelitian. Pedoman ini umumnya dirancang dengan cara yang 

sistematis dan logis, berlandaskan pada permasalahan yang diteliti dan 

kerangka teori yang diterapkan dalam studi tersebut.  

2. Alat perekam gambar dan suara 

       Perangkat elektronik yang dapat merekam gambar dan suara secara                      

bersamaan atau terpisah, yang kemudian dapat disimpan, diputar, atau                 

ditransmisikan. Alat perekam gambar dan suara dapat digunakan dalam 

penelitian untuk mendokumentasikan proses wawancara, observasi, atau                  

eksperimen, sehingga dapat memudahkan analisis data atau informasi 

yang diperoleh. 

3. Alat tulis menulis 

        Sebuah benda yang dapat digunakan untuk menulis, menggambar, 

serta mencatat sesuatu di atas kertas atau media lainnya. Alat tulis                            

menulis dapat digunakan dalam penelitian untuk membuat catatan                  

penting, sketsa, diagram, atau tabel yang terkait dengan data atau                              

informasi yang telah dikumpulkan. 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

        Mentransformasi data kasar menjadi informasi yang signifikan dan 

lebih mudah dimengerti. Dalam penelitian ini, teknik yang diterapkan                  

untuk mengolah data adalah sebagai berikut: 

a. Replay data, ialah proses mengulang atau menunda pengiriman data yang                 

telah diolah sebelumnya untuk tujuan tertentu. 

b. Reduksi data, ialah  menyaring data untuk membantu peneliti fokus pada 

aspek-aspek penting dari data dan mengurangi kompleksitas data. 

c. Editing data, merujuk pada prosedur yang melibatkkan peninjauan, 

koreksi, serta penataan ulang terhadap data yang telah mengalami 

reduksi dan pengkodean. 

d. Analisis data, adalah proses untuk menginterpretasikan, menyimpulkan. 

Dan menyajikan data yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya. 

e. Penarikan kesimpulan, adalahh proses untuk menemukan atau mengerti 

esensi, signifikansi, konsistensi, motif, penjelasan, rangkaian hubungan 

sebab-akibat, atau pernyataan yang berasal dari data yang telah diolah. 

2. Analisis Data  

        Analisis data dengan pendektan kualitatif dimkasudkan untuk                    

mendapatkan pemahaman yang mendalam serta holistik tentang                               

fenomena atau peristiwa yang diteliti, serta untuk mengungkapkan makna, 
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motif, dan prespektif dari orang-orang atau pelaku yang terlibat 

didalamnya. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

         Untuk mencapai kesimpulan yang dapat dipercaya dalam studi kualitatif, 

sangat krusial untuk memiliki data yang tepat. Kredibilitas data                                     

mencerminkan tingkat kesesuaian antara konsep-konsep penelitian dengan 

realitas di lapangan. Penting untuk memastikan keaslian data dengan 

melakukan verifikasi melalui perbandingan dengan informasi dari sumber-

sumber lain adalah yang esensial. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penanganan Kasus Deportasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia di 

Kota Makassar 

        Dalam menghadapi isu deportasi pekerja migran yang sering kali                          

kompleks dan penuh tantangan, sangatlah krusial untuk menerapkan                           

pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Pendekatan ini harus 

dirancang untuk menangani setiap kasus secara individual dengan                             

mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Faktor-faktor ini mencakup 

keadaan pribadi dan sosial individu yang  terlibat, kepatuhan mereka terhadap 

hukum imigrasi yang berlaku di negara tujuan, serta hak-hak dasar manusia 

yang tidak bisa dikompromikan. Penanganan setiap kasus harus dilakukan 

dengan cara yang transparan dan adil, dengan tujuan utama untuk                                  

memastikan bahwa proses hukum memberi kesempatan yang bagi semua 

orang untuk menyampaikan pendapat. Proses ini juga harus menjamin bahwa 

hak-hak setiap individu, baik itu pekerja migran maupun masyarakat                   

setempat, dihormati dan dipertahankan. 

        Selain itu, sangat penting untuk mengakui dan memperhatikan kontribusi                   

signifikan yang diberikan oleh para PMI terhadap ekonomi serta keberagaman                  

budaya dalam masyarakatdi mana mereka bekerja. Kebijakan deportasi harus 

dirancang dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif yang lebih 

luas, seperti gangguan pada pasar tenaga kerja, ketegangan sosial, atau                   

kerugian ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus                                           

mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan 
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hukum dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak pekerja migran serta                          

memelihara kontribusi positif mereka terhadap masyarakat.  

      Berikut hasil wawancara dengan Reskiyanti selaku Penyuluh Hukum Ahli 

Muda di BP3MI Sulawesi Selatan: 

Pekerja Migran yang dideportasi dipulangkan melalui kapal dan pesawat 
tetapi lebih banyak dipulangkan menggunakan kapal. Tiba di Indonesia 
mereka  diturunkan di  Pelabuhan Pere-Pare didampingi BP3MI Sulawesi 
Selatan melakukan fasilitas pendampingan pendataan setelah itu mereka 
memberikan sosialisasi kepada mereka agar kejadian seperti ini tidak             
terulang kembali. Mereka yang dideportasi tidak bisa kembali lagi kesana 
karena mereka tidak mempunyai passport dan sebagai gantinya mereka 
memakai SPLP (Surat Laksana Pengganti Passport) digunakan untuk                     
pulang ke Indonesia.34 

        Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa deportasi pekerja migran              

menyoroti beberapa aspek penting dalam proses pemulangan dan reintegrasi 

mereka ke dalam masyarakat. Pertama, penggunaan kapal sebagai moda                        

transportasi utama menunjukkan upaya untuk memulangkan jumlah besar 

pekerja dengan cara yang efisien. Kedua, peran BP3MI Sulawesi Selatan dalam                  

pendampingan dan pendataan menunjukkan adanya dukungan dari lembaga 

pemerintah untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar. 

Penggunaan SPLP menunjukkan adaptasi terhadap situasi di mana dokumen 

perjalanan resmi tidak tersedia, namun tetap memungkinkan pemulangan 

yang sah ke tanah air. 

Hasil wawancara dengan Nuryaman : 

Mereka yang dipulangkan kembali ke Indonesia itu mereka yang memiliki 
dokumen yang tidak resmi dan lengkap. Mereka dipulangkan 

 

       34Reskiyanti, Penyuluh Hukum Ahli Muda BP3MI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 

Pada Selasa, 19 Maret 2024, Pukul 11.40 WITA. 
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menggunakan kapal dan berhenti di pelapuhan Pare-Pare lalu diarahkan 
ke LTSA.35 

         Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) merupakan inovasi dalam penyediaan 

layanan publik yang terintegrasi untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI),                       

menawarkan solusi cepat dan transparan dalam mengakses informasi dan                        

menangani berbagai isu. LTSA telah berhasil meningkatkan efisiensi BP3MI,              

khususnya di daerah kabupaten dan kota, dengan mempercepat proses                                                     

administratif dan mengurangi praktik ilegal seperti pemalsuan dokumen.              

Program ini telah mempermudah Calon Pekerja Migran dan PMI di Sulawesi 

Selatan dalam proses pendaftaran, pengurusan dokumen, persiapan                                              

keberangkatan dan pemulangan. Meski efektif, LTSA masih memiliki potensi 

untuk lebih meningkatkan kualitas layanannya. 

Lebih lanjut Reskiyanti menuturkan : 

Kami berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Disnaker, Dinas                 
Sosial, Kementrian Sosial.  Kami juga punya kawan PMI yang ditunjuk 
secara langsung oleh ketua BP3MI yang bertugas membantu BP3MI di 
level kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mensosialisasakian tugas-                    
tugas pembantu pekerjaan dan lain sebagainya sehingga jika ada kasus 
yang deportasi yang bermasalah. Kalo yang normal koordinasi                       
koordinasi dengan kabupaten/kota lalu dipulangkan Kembali ke                          
rumahnya sedangankan yang tidak normal butuh penanganan yang 
khusus tetapi tetap berkoordinasi dengan kabupaten/kota  dibantu 
kawan PMI dan dikembalikan ke rumahnya. Mereka yang sakit baik itu 
fisik maupun psikis mereka tetap kami bawa ke rumah sakit guna                    
mendapatkan fasilitas mereka di rumah sakit. Contohnya Rumah sakit 
Ibnu Sina yang bekerja sama dengan dan Rumah Sakit Daerah yang ada 
di Pare-Pare.36 

         Koordinasi yang baik antara berbagai instansi dan BP3MI dalam                     

menangani pekerja migran, baik dalam kondisi PMI normal maupun yang 

 

       35Nuryaman, Fungsional Pengantar Kerja Madya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Sulawesi Sealatan,Wawancara, Makassar Pada Senin, 22 Januari 2024, Pukul 15.00 WITA. 

       36Reskiyanti, Penyuluh Hukum Ahli Muda BP3MI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 

Pada Selasa, 19 Maret 2024, Pukul 11.40 WITA. 
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memerlukan penanganan khusus menunjukkan upaya terpadu untuk                     

memberikan dukungan yang komprehensif kepada pekerja migran, terutama 

yang mengalami deportasi bermasalah. Adanya kawan PMI yang ditunjuk 

langsung oleh ketua BP3MI untuk membantu di tingkat kabupaten/kota 

menunjukkan adanya struktur pendukung yang kuat untuk menangani kasus-

kasus tersebut. Dalam kasus deportasi PMI normal, proses koordinasi dengan 

kabupaten/kota untuk pemulangan ke rumah menunjukkan adanya sistem 

yang terorganisir. Sedangkan untuk kasus PMI yang tidak normal dan                     

membutuhkan penanganan khusus, masih tetap ada koordinasi dengan              

kabupaten/kota dengan bantuan kawan PMI, yang menunjukkan                          

fleksibilitas dan kesiapan untuk menangani situasi yang lebih kompleks. 

        Sebagai langkah konkret dalam upaya peningkatan kualitas hidup serta                    

kemandirian para PMI yang telah kembali ke Indonesia, BP3MI telah                                

meluncurkan sebuah program pemberdayaan yang komprehensif. Program 

ini, yang telah dirancang secara matang, bertujuan untuk membekali para PMI 

dengan keterampilan kewirausahaan yang esensial dan mendalam. Melalui                                           

serangkaian pelatihan yang diselenggarakan di berbagai kabupaten di                     

Sulawesi Selatan, program ini diharapkan dapat membuka peluang baru dan 

memperkuat kapasitas para PMI dalam membangun serta mengembangkan 

usaha mereka sendiri, sehingga mampu berkontribusi aktif dalam                                 

pembangunan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.  

Indra A. menuturkan : 

Ada pemberdayaan PMI. Jadi mereka yang sudah di pulangkan akan                     
dilatih kewirausahaan mengenai materi ini. Tempatnya ada di Maros,                 
Makasaar, Bantaeng, Bulukumba tergantung anggaran kami. Contohnya 
tergantung daerahnya yang ada di makassar membuat keterampilan dan 
masak-masak. Begitu juga yang ada di Bulukumba tepatnya di Kajang di 
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daaerah pertanian mereka melakukan pelatihan organik yang didampingi 
professional sebagai pelatihnya.37 

          Berdasarkan wawancara dengan ketiga informan, proses penanganan                             

deportasi merupakan sebuah prosedur yang kompleks dan memerlukan                       

kerjasama yang erat antar berbagai pihak. BP3MI berperan sebagai                             

koordinator utama dalam proses ini, bekerja sama dengan instansi terkait 

lainnya untuk meyakinkan bahwa setiap PMI yang dideportasi dapat kembali 

ke Indonesia dengan aman dan terkoordinasi. Fokus utama dari koordinasi ini 

adalah untuk memfasilitasi kepulangan PMI dengan cara yang terstruktur,      

memastikan bahwa mereka kembali ke daerah asal mereka tanpa hambatan 

yang signifikan. Hal ini mencakup pengaturan transportasi yang aman,                      

pengecekan dan pembaruan dokumen perjalanan, serta koordinasi dengan 

pemerintah daerah untuk persiapan penerimaan PMI di daerah asal. 

          Perhatian khusus juga diberikan pada masalah dokumen, mengingat                        

pentingnya dokumen yang valid dan lengkap untuk proses kepulangan yang 

lancar. BP3 MI dan instansi terkait berupaya untuk memastikan bahwa semua 

dokumen seperti paspor, visa, dan dokumen identitas lainnya adalah sah dan 

terkini, sehingga PMI tidak menghadapi masalah hukum atau administratif 

saat kembali ke Indonesia. Selain itu, kesajahteraan PMI yang dideportasi 

menjadi prioritas. Ini termasuk memastikan bahwa mereka menerima 

dukungan psikologis yang diperlukan selama proses deportasi, serta akses ke 

layanan kesehatan jika diperlukan. BP3MI berusaha untuk menggandeng                

lembaga non-pemerintahan dan lembaga sosial dalam rangka menyediakan 

bantuan dan dukungan kepada PMI selama dan setelah proses deportasi, 

 

      37Indra, Analisis Tenaga Kerja BP3MI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar,  Pada Selasa, 

19 Maret 2024, Pukul 12.30 WITA. 
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dengan tujuan untuk membantu mereka reintegrasi ke dalam masyarakat dan 

mendapatkan kembali kehidupan mereka. 

           Dengan demikian, proses penanganan deportasi tidak hanya sekedar                   

mengirim PMI kembali ke Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa mereka                     

kembali dengan kondisi yang baik dan siap untuk melanjutkan kehidupan 

mereka dengan dukungan yang memadai. BP3MI dan instansi terkait                         

berkomitmen untuk melindungi hak-hak PMI dan memastikan bahwa mereka 

diperlakukan dengan adil dan manusiawi sepanjang proses deportasi sesuai 

dengan mandat dan fungsi BP3MI yang tertuang dalam Peraturan BP2MI No. 

6/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BP3MI yang terdapat pada Bab I.  

B. Kendala dan Hambatan Terhadap Perlindungan Pekerja Migran                  

Indonesia Dalam Menangani Kasus Deportasi di Kota Makassar 

          Dalam rangka melindungi PMI, pemerintah bersama dengan instansi-              

instansi yang berkaitan berupaya mengatasi berbagai tantangan yang kerap 

muncul. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah kasus deportasi yang tidak 

jarang terjadi. Untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan PMI, ada                                 

serangkaian prosedur komprehensif yang harus diikuti. Ini termasuk                          

persiapan  menyeluruh sebelum keberangkatan, yang mencakup pelatihan, 

pengetahuan   tentang hak-hak mereka, dan pemahaman tentang budaya 

negara tujuan. Selama masa pekerjaan, mereka harus mendapatkan                                        

perlindungan hukum dan dukungan sosial yang memadai. Dan ketika masa 

kerja telah usai, proses pemulangan dan reintegrasi ke dalam                      

masyarakat menjadi prioritas, agar mereka dapat Kembali beradaptasi dan 

berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi di tanah air. Langkah-

langkah ini penting untuk memastikan bahwa PMI tidak hanya  terlindungi, 
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tetapi juga dapat hidup dengan martabat dan menghargai pengalaman yang 

telah mereka peroleh selama bekerja di luar negeri. 

Indra menuturkan : 

Sebelum PMI diberangkatkan kami memberikan sosialisasi dan kondisi 
apa segala macam peraturan lalu proses mereka berangkat ada yang                      
Namanya orientasi pra pemberangkatan. PMI diberikan wawaasan 
keilmuan tentang kondisi negara, budaya, keuangan, serta sesuatu hal 
yang penting mereka disana. Selama bekerja ada nomor pengaduan yang 
24 jam yang bisa di akses jika mereka ada masalah sehingga bisa langsung 
menghubungi kami.38 

        Menghadapai tantangan yang tidak terduga, terdapat beberapa kendala 

dan hambatan yang mempengaruhi perlindungan pekerja migran yang                   

dideportasi, Indra A. menurutkan ; 

  kurangnya dokumen administrasi termasuk penggandaan identitas,                  
pemalsuan dokumen, tidak pernah punya identitas tetapi mereka orang 
sini, serta koordinasi dengan pihak terkait yang agak susah kadang-                       
kadang karena pemkot tidak mau terbitkan identitis kalau tidak                                 
dijelaskan.39 

         Masalah administrasi kependudukan memang sering kali menjadi 

penghalang yang signifikan bagi warga negara dalam mengakses layanan                

publik dan hak-hak sipil yang seharusnya mereka nikmati.  

1. Kurangnya dokumen administrasi  

        Kurangnya dokumen administrasi seperti akta kelahiran, kartu                    

identitas, atau buku nikah, dapat menghambat seseorang dalam 

mengakses pendidikan, mendapatkan pekerjaan.  

 

       38Indra, Analisis Tenaga Kerja BP3MI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar,  Pada Selasa, 

19 Maret 2024, Pukul 12.30 WITA. 

       39Indra, Analisis Tenaga Kerja BP3MI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar,  Pada Selasa, 

19 Maret 2024, Pukul 12.30 WITA. 
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2. Penggandaan identitas dan pemalsuan dokumen  

        Penggandaan identitas dan pemalsuan dokumen adalah indikasi dari 

celah keamanan yang serius, yang tidak hanya mengganggu integritas                 

sistem administratif, tetapi juga membuka peluang bagi kegiatan ilegal 

seperti penipuan dan pencucian uang. 

3. Ketiadaan dokumen resmi 

        Di sisi lain, terdapat pula warga yang tidak memiliki dokumen resmi 

sejak lahir, seringkali karena terlahir di daerah terpencil atau komunitas 

marginal yang terlewatkan oleh sistem. Mereka ini, meskipun sebagai 

penduduk asli, menghadapi tantangan besar dalam membuktikan identitas 

dan eksistensi mereka di mata hukum dan pemerintahan. Koordinasi antar 

lembaga yang kurang efektif seringkali menambah kompleksitas masalah, 

mengakibatkan inefisiensi dan keterlambatan dalam pelayanan, yang pada 

gilirannya memperburuk kesenjangan sosial. 

4. Sikap pemerintah  

        Sikap pemerintah kota yang terkadang tampak enggan menerbitkan 

identitas tanpa alasan yang jelas, menambah beban psikologis dan                       

administratif bagi warga yang membutuhkan. Hal ini dapat menimbulkan 

frustrasi dan hambatan yang tidak perlu, yang pada akhirnya merugikan 

baik individu maupun masyarakat secara luas. Karena itu, keberadaan                

sistem administrasi kependudukan yang efisien dan transparan sangatlah 

krusial serta dukungan kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah. 

Sistem yang baik harus dapat memastikan bahwa setiap warga negara                 

tercatat dengan benar dan mendapatkan hak-haknya tanpa  diskriminasi 
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atau hambatan yang tidak perlu. Ini mencakup penerapan teknologi                 

modern, pelatihan petugas yang kompeten, serta kebijakan yang inklusif 

dan mengakomodasi kebutuhan semua lapisan masyarakat. Hanya dengan 

demikian, kita dapat membangun masyarakat yang adil di mana setiap              

individu dihargai dan dilindungi oleh negara.         

         `Berikut hasil wawancara dengan Rosdiana yang pernah menjadi pekerja                    

migran penempatan di Malaysia menuturkan : 

Sebelum dipulangkan dari Malaysia ke Indonesia di tampung dulu di                       
penampungan disana. Selama disana diberikan makan dua kali sehari.                   
Setengah bulan di penampungan itu sampai bisa kembai ke Indonesia.                  
Sampainya di Indonesia saya di data kembali.40 

        Lebih lanjut Ramli yang pernah menjadi pekerja migran penempatan di                       

Malaysia menuturkan :  

  Di penampungan yang ada disana terasa  sangat lama dan melelahkan 
karena proses pendataan yang dilakukan disana  sampai bisa kembali ke 
Indonesia.41 

       Pernyataan dari kedua informan tersebut memang menunjukkan betapa                       

beratnya pengalaman yang mereka alami selama proses pemulangan dari                   

Malaysia ke Indonesia. Dengan gambaran yang cukup detail, mereka                         

menceritakan tentang masa penantian yang penuh ketidakpastian di                   

penampungan sementara di Malaysia. Mereka harus bersabar menunggu 

keputusan pemulangan, yang terkadang terasa seperti waktu yang tak                    

berujung. Selama di penampungan, keterbatasan akses terhadap makanan 

menjadi salah satu tantangan terbesar. Hanya dengan porsi makan dua kali 

 

       40Rosdiana, Mantan Pekerja Migran Indonesia, Wawancara, Gowa, Pada Minggu, 14 April 

2024, Pukul 10.17 WITA. 

       41Ramli, Mantan Pekerja Migran Indonesia, Wawancara, Gowa, Pada Minggu, 14 April 2024, 

Pukul 11.07 WITA. 
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sehari, yang jauh dari kata memadai, mereka harus bertahan selama setengah 

bulan. Kondisi ini bukan hanya mengancam kesehatan fisik mereka karena               

kurangnya nutrisi, tetapi juga berpotensi menimbulkan stres dan masalah 

psikologis yang serius. Situasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan             

intervensi serta bantuan yang ditingkatkan dari pihak pemerintah dan                 

organisasi kemanusiaan untuk memastikan bahwa proses pemulangan dapat 

berjalan dengan layak dan manusiawi. 

        Ketidaknyamanan ini diperparah dengan proses pendataan yang panjang 

dan melelahkan, yang mereka rasakan sangat lama dan menambah beban 

pikiran mereka. Proses tersebutbukan hanya menghabiskan banyak waktu, 

namun juga  menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan karena mereka 

tidak tahu kapan persisnya mereka dapat kembali ke Indonesia. Situasi seperti 

ini menunjukkan pentingnya efisiensi dan kecepatan dalam proses pendataan 

dan pemulangan, serta perlunya dukungan psikologis bagi para migran yang 

mengalami masa-masa sulit seperti ini.  

        Penanganan kasus deportasi PMI sering kali terhambat oleh beberapa 

faktor krusial. Pertama, kurangnya dokumen administrasi yang valid sering 

kali menjadi penghalang utama bagi PMI untuk mendapatkan proses                    

repatriasi yang cepat dan aman. Kedua, praktik penggandaan identitas dan 

pemalsuan dokumen menambah kompleksitas masalah, mempersulit                          

verifikasi identitas yang sah. Ketiga, ketiadaan dokumen resmi dari 

pemerintah kota, yang terkadang enggan menerbitkan identitas tanpa alasan 

yang jelas, memperpanjang proses pemulangan. Akibatnya, PMI harus 

menghabiskan waktu yang lama, terkadang berbulan-bulan, untuk bisa                   

kembali ke tanah air. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi 
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antar lembaga pemerintah dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk                    

memastikan perlindungan hak-hak PMI. 

C. Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami                   

Deportasi ditinjau dari Siyasah Syar’iyyah 

         Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami deportasi menghadapi                

tantangan besar. Prinsip-prinsip siyasah syariyyah menawarkan panduan                  

untuk melindungi mereka dengan cara yang komprehensif. Nilai-nilai seperti 

keadilan, kemanusiaan, dan martabat dalam syariat Islam menekankan                    

pentingnya perlakuan yang hormat dan adil. Perlindungan ini melampaui 

pemenuhan hak dasar, menjamin integritas dan martabat individu. Kebijakan 

dan tindakan harus mencerminkan nilai-nilai ini dan memastikan                          

kesejahteraan PMI.  

Muhammad Taslim menuturkan : 

        Islam mengajarkan bahwa setiap etiap individu diberikan hak-hak                          
fundamental yang perlu dijaga, termasuk hak untuk mendapatkan                            
keamanan, kesempatan bekerja, dan standar hidup yang memadai.                                                             
Perlindungan yang diberikan ini melampaui sekadar memenuhi                              
kebutuhan dasar, namun juga memastikan bahwa kehormatan dan                   
integritas setiap orang terjaga42. 

         Pentingnya untuk menekankan perlindungan hak dasar setiap individu, 

yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Dalam konteks 

perlindungan pekerja migran yang dideportasi, prinsip ini sangat relevan. 

Pekerja migran sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk risiko 

dideportasi yang dapat mengancam keamanan, pekerjaan, dan kemampuan 

mereka untuk menjalani kehidupan yang layak. 

 

       42Muhammad Taslim, Anggota Muhammadiyah Kab. Gowa, Wawancara, Gowa, Pada Jum’at, 

12 April 2024, Pukul 09.20 WITA.   
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        Secara filosofis terkait perlindungan PMI, kebijakan yang tertuang dalam 

Pasal 2 UU PPMI dirancang untuk menegakkan dan menjaga HAM bagi PMI. 

Hal  ini tidak terbatas pada saat mereka berada di Indonesia, baik sebelum 

mereka bekerja maupun selama dan setelah mereka bekerja di luar negeri.              

Kebijakan ini sejalan dengan tiga prinsip ketenagakerjaan dalam Islam, yaitu : 

1. Prinsip kemerdekaan manusia 

        Dalam Islam, prinsip kemerdekaan manusia dalam ketenagakerjaan 

tidak hanya dijunjung tinggi, tetapi juga diintegrasikan dalam kerangka 

etika kerja yang komprehensif. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan                  

dalam pemberian upah, kesejahteraan pekerja dalam kondisi kerja, dan 

penghormatan terhadap hak-hak fundamental mereka. Keadilan dalam                   

Islam mencakup aspek distribusi yang adil dan transparansi dalam 

negosiasi upah, sehingga setiap pekerja mendapatkan kompensasi yang 

setara dengan kontribusi mereka. Kesejahteraan pekerja ditekankan 

melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta jaminan 

sosial yang memadai. Islam mengajarkan bahwa pekerjaan bukan hanya 

sarana untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga sebagai cara untuk                               

memakmurkan dunia dan mengembangkan harta yang diamanatkan oleh 

Allah. Ini mencerminkan konsep bahwa pekerjaan adalah bagian dari                  

ibadah dan harus dilakukan dengan niat yang tulus untuk mencari ridha 

Allah. 

        Pekerjaan juga dianggap sebagai sarana untuk memperbanyak 

kekayaan yang diberikan oleh Allah, dengan tujuan untuk memenuhi 

keperluan hidup    dan membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi. 

Hal ini menciptakan siklus positif di mana pekerjaan yang dilakukan 
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dengan baik tidak hanya menguntungkan individu yang bersangkutan, 

tetapi juga memberi manfaat kepada yang lain. Perlindungan yang                   

diberikan kepada PMI yang dideportasi merupakan contoh nyata dari                   

aplikasi prinsip-prinsip ini. Pendampingan dan asistensi rehabilitasi sosial 

yang diberikan kepada PMI yang mengalami trauma atau krisis akibat                

deportasi menegaskan komitmen terhadap prinsip kemerdekaan dan              

perlindungan  hak-hak pekerja. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks 

global, Islam tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak 

pekerja dihormati, baik dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Dalam QS 

Asy-Syu‘ara /26: 183 Allah SWT berfirman: 

يْنَِِِۚ)١٨٣ِ( د  س 
ْ
رْضِِمُف

َ ْ
ِالْ فِ  وْاِ

َ
عْث
َ
ِت
َ
مِْوَلَ

ُ
ءَه

ۤ
يَا
ْ
ش
َ
اسَِا

َّ
الن سُواِ

َ
بْخ

َ
ِت
َ
  وَلَ

     Terjemahannya : 

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan                          
janganlah membuat kerusakan di bumi43. 

       Kata (تبخسو) tabkhasu/ kamu kurangi terambil dari kata (بخس) bahks 

yang berarti kekurangan akibat kecurangan. Ibn 'Arabi sebagaimana 

dikutip oleh Ibn ‘Äsyûr, mendefinisikan kata ini dalam arti pengurangan 

dalam bentuk mencela, atau memperburuk sehingga tidak disenangi, atau 

penipuan dalam nilai atau kecurangan dalam timbangan dan takaran 

dengan melebihkan atau mengurangi. Jika Anda berkata di depan umum 

“Barang Anda buruk” untuk tujuan menurunkan harganya padahal 

 

       43Kementrian Agama RI, “Alquran dan Terjemahnya”, Official Website Kementrian Agama RI, 

https://quran.kemenag.go.id/  (6 Mei 2024) 

  

  

https://quran.kemenag.go.id/
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kualitas barangnya tidak demikian, maka Anda dinilai telah mengurangi 

hak orang lain dalam hal ini si penjual44. 

          Dalam konteks perlindungan pekerja migran yang dideportasi,                  

konsep بخس (bahks) atau pengurangan nilai karena kecurangan dapat                

dihubungkan dengan bagaimana pekerja migran kerap kali tidak 

menerima perlindungan yang memadai dan hak-hak mereka sering                 

diabaikan. Misalnya, jika seorang pekerja migran dideportasi tanpa 

proses hukum yang adil atau tanpa diberikan kesempatan untuk membela 

diri, ini bisa dianggap sebagai tindakan yang mengurangi hak mereka                 

sebagai pekerja dan sebagai manusia. Mengurangi hak pekerja migran, 

baik dalam konteks deportasi maupun dalam aspek lain dari pekerjaan 

mereka, dapat dianggap sebagai tindakan بخس yang tidak hanya                                     

merugikan individu tersebut tetapi juga berdampak negatif pada citra dan 

ekonomi negara asal pekerja migran tersebut. Karena itu, sangat krusial 

bagi negara-negara pengirim pekerja migran untuk terus memperkuat 

perlindungan hukum dan sosial untuk warganya yang bekerja di negara 

lain. 

           Pentingnya kemerdekaan dan hak-hak pekerja merupakan bagian 

integral dari sistem nilai yang lebih luas yang menekankan martabat, 

keadilan, dan tanggung jawab. Sebagaimana bentuk perlindungan yang 

diberikan pemerintah kepada PMI yaitu perlindungan secara preventif 

yang mencegah risiko serta kerentanan yang mungkin dihadapi oleh PMI 

ssebelum dan selama mereka bekerja sehingga merasa aman.                                      

Kemerdekaan di sini bukan hanya terkait dengan kebebasan fisik, tetapi 

 

       44M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 10 (Cet 

III; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 129.  
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juga kebebasan dalam membuat keputusan, kebebasan berpikir, dan 

kebebasan beragama. Setiap individu dihargai sebagai ciptaan Allah SWT 

dan diberikan hak untuk hidup yang bermartabat, termasuk hak untuk 

bekerja dan memperoleh nafkah yang pantas. Pekerjaan dalam Islam 

tidak semata-mata dianggap sebagai cara untuk  memenuhi keperluan 

material, melainkan juga sebagai jalan mencapai pertumbuhan spiritual 

dan kontribusi sosial. Dengan bekerja, seseorang tidak hanya memenuhi 

kebutuhan pribadi dan keluarga, tetapi juga memberikan manfaat kepada 

masyarakat luas, yang sejalan dengan konsep falah atau   kesejahteraan 

holistik dalam Islam. 

        Hak-hak pekerja juga sangat ditekankan, termasuk hak atas                   

kompensasi yang adil, kondisi kerja yang aman, dan waktu istirahat yang 

cukup. Islam mengajarkan bahwa pekerja harus diperlakukan dengan 

keadilan dan rasa  hormat, tanpa eksploitasi atau diskriminasi. Ini                  

tercermin dalam berbagai  ajaran dan hadits yang menyerukan perlakuan 

yang adil terhadap pekerja dan pengakuan atas kontribusi mereka.                  

Prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam mencakup pembagian 

kekayaan yang adil, pemberian zakat, dan larangan riba (bunga). 

Tanggung jawab moral yang kuat ditekankan untuk memastikan bahwa 

setiap individu, termasuk pekerja, dapat hidup dengan layak dan                    

memenuhi potensi mereka sepenuhnya. Ini adalah bagian dari visi Islam 

yang lebih besar mengenai sebuah masyarakat yang serasi dan                     

berkadilan, di mana kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi 

diberikan secara merata kepada setiap individu memungkinkan semua 

orang untuk maju secara setara. 
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2. Prinsip kemuliaan derajat manusia 

      Setiap individu, tanpa terkecuali, berhak atas pengakuan dan                              

perlindungan atas martabat serta hak-hak dasarnya. Hal ini berlaku                      

universal, tidak terbatas pada jenis pekerjaan, status sosial, atau kondisi 

lainnya, termasuk bagi mereka yang menghadapi situasi sulit seperti                         

deportasi. Perlindungan hak asasi manusia ini tidak hanya mencakup                     

keamanan fisik dan hukum, tetapi juga aspek-aspek penting lainnya seperti 

kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi.  

      Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, 

dan semua elemen masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan sistem 

yang mendukung penuh perlindungan ini. Mereka harus bekerja sama                 

dalam merancang dan menerapkan kebijakan, undang-undang, serta                 

program yang menjamin bahwa setiap pekerja, terlepas dari latar 

belakangnya, mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan dan                

kesejahteraan. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada, penyediaan 

layanan hukum yang setara, ketersediaan, fasilitas Kesehatan yang                   

memenuhi standar,  pendidikan yang memadai, dan peluang kerja yang 

layak. Khususnya bagi para pekerja yang mengalami deportasi, harus ada 

mekanisme yang kuat untuk melindungi mereka dari eksploitasi dan        

ketidakadilan. Ini bisa berupa perjanjian bilateral antarnegara, 

pengawasan ketat terhadap praktik perekrutan tenaga kerja, dan 

dukungan komprehensif bagi mereka yang terpaksa kembali ke negara 

asalnya. 

      Dalam banyak tradisi keagamaan, termasuk Islam, menjalankan                  

pekerjaan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan prinsip-prinsip etis 
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tidak hanya merupakan kewajiban moral tetapi juga dianggap sebagai          

bentuk ibadah yang tinggi. Konsep ini menegaskan bahwa setiap                       

pekerjaan, apabila dilakukan dengan niat yang tulus untuk mencari nafkah 

yang halal, memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan, tanpa memandang 

status sosial atau tingkat pendapatan. Ini mengajarkan bahwa kerja keras 

dan dedikasi dalam pekerjaan adalah aspek penting dari kehidupan yang 

beriman dan bahwa setiap usaha yang bermanfaat bagi masyarakat dan 

dilakukan dengan cara yang etis harus dihargai dan dihormati. Pekerjaan 

yang halal, yang dijalankan dengan niat luhur, mencerminkan integritas 

dan komitmen seseorang terhadap prinsip-prinsip etis. Ini menciptakan 

masyarakat yang harmonis di mana setiap individu, tanpa memandang 

jenis pekerjaannya, dihargai atas kontribusinya. Dalam QS Al-Isra 17: 70 

Allah SWT berfirman: 

هُمِْ
ٰ
ن
ْ
ل
َّ
ض
َ
ِوَف بٰت  يِّ

َّ
نَِالط هُمِْمِّ

ٰ
ن
ْ
ق
َ
بَحْرِِوَرَز

ْ
ِوَال ِّ يََ

ْ
ِال هُمِْفِ 

ٰ
ن
ْ
مَِوَحَمَل

َ
د
ٰ
ِا ْٰٓ ِ بَثِ  اِ

َ
مْن رَّ

َ
كِ
ْ
د
َ
ق
َ
 وَل

ِِِࣖ
ا
يْلً ض 

ْ
ف
َ
ت اِ
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
نِْخ مَّ ِمِّ ٍ

يْْ ث 
َ
كِ

ٰ
 (٧٠)عَلٰ

        Terjemahannya: 

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut 
mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki 
dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk 
yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna45.                                                                                                                       

        Setelah menggambarkan anugerah-Nya ketika berada di laut dan di 

darat, baik terhadap yang taat maupun yang durhaka, ayat ini menjelaskan 

sebab anugerah itu yakni karena manusia adalah makhluk unik yang              

memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia - baik ia taat 

 

       45Kementrian Agama RI, “Alquran dan Terjemahnya”, Official Website Kementrian Agama RI, 

https://quran.kemenag.go.id/  (6 Mei 2024) 

https://quran.kemenag.go.id/
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beragama maupun tidak. Dengan bersumpah sambil mengukuhkan                           

pernyataan-Nya dengan kata (قد) qad, ayat ini menyatakan bahwa dan 

Kami yakni Allah bersumpah bahwa sesungguhnya telah Kami muliakan 

anak cucu Adam, dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara 

dan berpikir, serta berpengetahuan dan Kami beri juga mereka kebebasan 

memilah dan memilih46. 

        Ayat di atas menggambarkan penghormatan terhadap martabat        

manusia, yang mencakup kebebasan memilih dan kemuliaan yang                  

diberikan kepada  setiap individu. Hal ini sangat relevan dengan isu                    

perlindungan pekerja migran yang dideportasi. Setiap manusia, tanpa 

terkecuali para pekerja migran, berhak atas penghormatan dan                              

perlindungan hak-hak fundamental mereka, tidak peduli status sosial atau 

keadaan mereka. Dengan menghargai semua jenis pekerjaan yang etis, 

masyarakat mempromosikan kesetaraan dan keadilan, mengakui bahwa 

setiap tindakan yang membawa manfaat bagi orang lain adalah layak 

mendapatkan penghormatan dan apresiasi. Ini juga mendorong individu 

untuk mengejar keunggulan dalam pekerjaan mereka, karena mereka tahu 

bahwa upaya mereka diakui sebagai bagian dari kontribusi yang lebih            

besar terhadap kesejahteraan bersama. 

3. Prinsip kejelasan akad (perjanjian) dan transaksi upah 

       Dalam konteks ketenagakerjaan, akad atau kontrak kerja yang jelas dan                

transparan merupakan fondasi yang kuat untuk membangun hubungan kerja 

yang adil dan bebas dari ketidakpastian. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa 

 

       46M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 7 (Cet 

III; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 513.   
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setiap detail dari kontrak kerja harus dikomunikasikan dengan terbuka antara 

kedua belah pihak, termasuk lingkup pekerjaan, umlah upah, dan kondisi 

kerja. Ini bukan hanya  tentang menciptakan kepercayaan, melainkan juga 

menjamin pemahaman berssama antara kedua pihak mengenai hak-hak dan 

tanggung jawab yang mereka miliki.  

          Dalam prinsip ketenagakerjaan Islam, perlindungan bagi PMI yang                          

dideportasi adalah aspek yang tidak terpisahkan. Perlindungan ini harus                             

komprehensif,  mencakup perlindungan hukum, dukungan sosial, dan jaminan 

ekonomi. Sebelum memulai pekerjaan, selama masa kerja, dan bahkan setelah                  

kontrak berakhir, PMI harus merasa aman dan terlindungi. Ini termasuk                      

memastikan bahwa mereka yang dideportasi mendapatkan perlindungan                

sosial yang layak, yang sesuai dengan standar yang ada dan kebijakn yang               

berlaku,  sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan dignitas dan 

tanpa merasa dirugikan. Dalam QS Al-Aḥqāf 46/17 Allah SWT berfirman: 

مَِ
ُ
ِوَه

ۚ ْ
ِ بْلٰ 
َ
نِْق ِم 

ُ
رُوْن

ُ
ق
ْ
ِال ت 

َ
ل
َ
ِخ

ْ
د
َ
رَجَِوَق

ْ
خ
ُ
ِا
ْ
ن
َ
ِا ْٰٓ ِ ثِ  ان 

َ
د ع 

َ
ت
َ
ِا
ٓ
مَا
ُ
ك
َّ
ِل فٍّ

ُ
ِا يْه 

َ
د وَال  الَِل 

َ
يِْق ذ 

َّ
اِوَال

ِ
ٰٓ َّ
لْ ِا 

ٓ
ا
َ
ذ
ٰ
ه وْلُِمَاِ

ُ
يَق
َ
ِف
ۚ ِحَق   

ه
ِاللّٰ

َ
ِوَعْد

َّ
ن نِْاۖ  م 

ٰ
ِا
َ
ك
َ
ِوَيْل َ

ه
ِاللّٰ ِ

ِ يْثٰٰ غ 
َ
ِيَسْت َِ ثْْ ل 

وَّ
َ ْ
ِالْ ُ يْْ سَاط 

َ
  (١٧)ِِا

Terjemahannya: 

Namun, orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, “Ah, kamu berdua! 

Apakah kamu berdua memperingatkanku bahwa aku akan dibangkitkan (dari 

kubur), padahal umat-umat sebelumku telah berlalu?” Sementara itu, kedua 

orang tuanya memohon pertolongan kepada Allah (seraya berkata,) “Celaka 

kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah itu benar.” Lalu, dia (anak itu) 

berkata, “Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu”47.                                                                  

        Ayat di atas menguraikan keadilan Allah terhadap kedua kelompok               

manusia itu dengan menyatakan: Dan bagi masing-masing mereka yang taat 

 

       47Kementrian Agama RI, “Alquran dan Terjemahnya”, Official Website Kementrian Agama RI, 

https://quran.kemenag.go.id/  (6 Mei 2024)  

https://quran.kemenag.go.id/
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dan durhaka itu akan memperoleh derajat-derajat yakni peringkat-peringkat 

yang berbeda-beda di surga atau neraka sesuai apa yang telah mereka kerjakan 

agar menjadi jelas buat semua keadilan Allah dan agar Allah memenuhi bagi 

mereka balasan amal-amal mereka, sedang dalam saat yang sama mereka 

sedikit pun tidak dirugikan bahkan yang taat diberi ganjaran yang berlipat 

ganda48. 

         Dalam konteks perlindungan pekerja migran yang dideportasisi, sangat                  

krusial untuk mwmiliki kepastian dalam perjanjian kerja dan kesepakatan gaji 

yang jelas. Hal Ini mendukung ayat sebelumnya yang menyoroti pentingnya 

keadilan dan kompensasi yang adil sesuai dengan kontribusi seseorang. Dalam 

hukum ketenagakerjaan, setiap pekerja berhak atas gaji yang setara  dengan 

usaha yang telah merekan berikan tanpa penipuan atau kerugian. 

       Dengan adanya akad yang jelas, PMI akan memiliki dasar hukum yang kuat 

jika terjadi masalah seperti deportasi. Akad ini tidak hanya berfungsi sebagai          

perlindungan hukum (secara Lukum) tetapi juga memberikan jaminan sosial 

dan psikologis bagi PMI karena mereka memiliki kepastian hukum atas                

pekerjaan dan hak-hak mereka di negara tujuan. Ini juga memudahkan proses 

penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan atau pelanggaran kontrak. Oleh 

karena itu, penting bagi PMI untuk memastikan bahwa semua aspek pekerjaan 

mereka, termasuk hak dan kewajiban, diatur dengan jelas dalam akad sebelum 

berangkat.

 

       48M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 13 (Cet 

III; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 95.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan                        

sebelumnya, penulis menyatakan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penanganan kasus deportasi terhadap pekerja migran di Kota                  

Makassar merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang kompleks dan 

membutuhkan kolaborasi yang intensif  antara BP3MI Sulawesi Selatan 

dan berbagai  instansi terkait. Fokus utama dari koordinasi ini adalah 

untuk memastikan bahwa PMI yang dideportasi dapat kembali ke                

daerah asal mereka dengan cara yang aman, terkoordinasi, dan sesuai 

dengan hak-hak yang mereka miliki. Penanganan kasus deportasi tidak 

hanya sekedar proses administratif, tetapi juga upaya kemanusiaan 

yang memperhatikan berbagai aspek kehidupan PMI. 

2. Kendala dan hambatan terhadap perlindungan pekerja migran dalam                     

menangani kasus deportasi di Kota Makassar yaitu administrasi 

kependudukan yang menjadi penghalang bagi warga negara dalam 

mengakses layanan publik dan hak-hak sipil. Kurangnya dokumen                            

administrasi, penggandaan identitas, dan pemalsuan dokumen serta 

lamanya waktu yang dihabiskan PMI di penampungan sampai bisa 

kembali ke Indonesia.  

3. Bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia yang mengalami                   

deportasi ditinjau dari siyasah syar’iyyah mengimplementasikan tiga 

prinsip ketenagakerjaan Islam yang berfokus pada perlindungan hak-
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hak pekerja meliputi, (1) prinsip kemerdekaan manusia; (2) Prinsip 

kemuliaan derajat manusia; (3) Prinsip kejelasan akad/perjanjian dan 

transaskis upah. Hal tersebut juga diterapkan dalam melindungi PMI 

yang mengalami deportasi. 

B. Implikasi Penelitian 

        Setelah merangkum pembahasan yang ada, penulis mencapai bagian                 

penutup skripsi ini dengan memberikan beberapa rekomendasi yang                            

diharapkan dapat meningkatkan Peranan BP3MI dalam menangani kasus                

deportasi terhadap pekerja migran di Kota Makassar: 

1. BP3MI Sulawesi Selatan perlu memaksimalkan perlindungan dan                   

peningkatan kualitas kerja dalam memberikan standar kerja untuk                   

menjamin pekerja migran yang mengalami deportasi menerima semua 

hak mereka sepenuhnya. 

2. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara BP3MI dengan berbagai 

pihak, termasuk pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya,                

untuk menangani kasus deportasi secara efektif dan cepat. Koordinasi 

ini penting untuk  menjamin pekerja migran terlindungi secara layak. 

3. Bagi para pekerja migran atau calon pekerja migran, sangat penting    

untuk selalu melengkapi dokumen administrasi dan memastikan 

bahwa semua dokumen serta izin kerja berada dalam kondisi yang baik 

dan sesuai dengan peraturan negara tujuan. Pastikan  paspor masih 

berlaku dan  memiliki visa kerja yang valid. Patuhi hukum setempat dan 

hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat menyebabkan deportasi.
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