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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Translite Arab-Latin 

Daftar huruf abasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 ا
 

Alif 
Tidak 
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 ب
 

Ba B Be 

 ب
 

Ta T Te 

 ث
 

ṡa ṡ 
Es (dengan titik 
iatas) 

 ج
 

Jim J Je 

 ح
 

ḥa ḥ 
Ha (dengan itik 
dibawah) 

 خ
 

Kha Kh Ka dan ha 

 د
 

Dal D De 

 ذ
 

Zal Z 
Zet (dengan ttik 
diatas) 

 ر
 

Ra R Er 

 ز
 

Zai Z Zet 

 س
 

Sin S Es 

 ش
 

Syin Sy Es dan ye 

 ص
 

Sad ṣ 
Es (dengan titik 
dibawah) 

 ض
 

Dad ḍ 
De (dengan titik 
dibawah) 

 ط
 

Ta ṭ 
Te (dengan titik 
dibawah) 

 ظ
 

Za ẓ 
Zet (dengan titik 
dibawah) 
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 ع
 

‘ain ‘ Apostrof terbaik 

 غ
 

Gain G Ge 

 ف
 

Fa F Ef 

 ق
 

Qaf Q Qi 

 ك
 

Kaf K Ka 

 ل
 

Lam L El 

 م
 

Min M Em 

 ن
 

Nun N En 

 و
 

Wau W We 

 ه
 

Ha H Ha 

 ء
 

Hamzah ’ Apostrof 

 ى
 

Ya Y Ye 

 

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

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

tanda  (‘). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari atas 

vokal tunggal atau monofton dan vokal atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
 آ

Fathah a A 

 Kasrah i I 
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 ا
 Dammah u U ا

 

Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabunganantara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ٸ
 

fathah dan ya’ Ai a dan i 

 
 ٷ

Fathah dan wau Au a dan u 

Contoh: 

 kaifa : كٌ ف

 haula :هو   ل

3.  Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 ... ا | ... ئ
fatḥah dan alif 
atau yā’ 

ā a dan garis di atas 

ً kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 

 و
dammah dan 

wau 
ū 

U dengan garis di 
atas 

Contoh: 

 Mata :  م ت

 Rama : ر مي
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4. Tā’ marbūṭah 

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

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata 

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

maka tā’ marbūṭahitu ditransliterasinya dengan ha (h). 

Contoh: 

rauḍahal- atfāl: لأا ْ  ضةو ْ   ر  ْ   ْ  

 -fāḍilah: al- madīnah al ةاضل ْ   فلَاةن دٍَْ   مْ  
 

 -ḥikmah: al مةْ   كَْ  لحْ   ا
 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi syaddah. 

Contoh : 

rabbanā: َّبناَر  

najjainā: اَْ َنجَْ ْ    ْ  ن  
 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan لا( alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. 
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Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

yang dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh : 

ta’murūna: رمْ   ْ  تأ  

 
   :umirtuْ   ترْ   مأ  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata- kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, 

contoh: 

 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-‘Ibārātbi‘umūm al-lafẓlābikhuṣūṣal-sabab 
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh :   Billāh : اب 

Dīnullāh : انْ  ٍدْ   الله  

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

awal nama diri (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 pada 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-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan 

 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī  

Abū Nasr al-Farābī  

Al-Gazālī 
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Al-Munqiżminal-Ḍalāl 

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

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

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 
 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhanahu wa ta’ala 

Saw  = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salam 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM                     = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

Q.S…/…4 = QS al-Baqarah/2: 4 

HR = Hadist Riwayat 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th = Tanpa Tahun 

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-WalīdMuhammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid 
 

(bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū) 
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ABSTRAK 
 

 Nama :Siddiq Attahillah  

Nim :10200120062   

Judul Skripsi :Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Di Kapal 
Asing Perspektif Siyasah Syar’iyyah 
 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan Hukum 
Anak Buah Kapal Di Kapal Asing Perspektif Siyasah Syar’iyyah? Pokok 
masalah tersebut dirincikan ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) 
Bagaimana  Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap ABK yang bekerja di 
kapal asing? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap ABK dalam 
Perspektif Siyasah Syar’iyyah? 

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan, 
pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dan teologis syar’i. Data 
dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder berupa bahan hukum 
primer dan sekunder, dimana metode pengumpulan data dilakukan dengan 
cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, hasil 
penelitian, dokumen-dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian. 
Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik 
deskriptif-analitis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.  

Hasil Pembahasan ini menunjukkan bahwa 1). Mekanisme 
Perlindungan Hukum terhadap anak buah kapal telah ditetapkan dalam UU 
No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang 
merupakan konsep pelindungan pekerja migran secara umum kemudian 
dalam pasal 64 dalam UU ini mengamanatkan kepada PP No. 22 Tahun 2022 
Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak 
Kapal Perikanan Migran. Sehingga dalam PP ini menyempurnakan UU No. 18 
Tahun 2017 dalam penyempurnaan hukum terhadap Anak Buah kapal yang 
mulai sebelum mereka bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja 
dengan mengatur standar minimum yang ada dalam perjanjian kerja laut 
(PKL) yang mengandung aturan selama kerja diatas kapal, proses 
pemulangan ABK, hingga prosedur gugatan. 2). Kedudukan pemerintah 
dalam sistem ketatanegaraan prespektif syiasah syar’iah telah diterapkan 
pada zaman Nabi Muhammad saw yang dikenal dengan Majlis Syura yang 
bertugas mengatur dan menertibkan kehidupan bermasyarakat dan 
menegakkan keadilan serta berbanding lurus dengan prinsip keaadilan, 
perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kesejahteraan dalam prinsip 
siyasah syar’iyyah. 

Implikasi dari penelitian ini ini diharapkan menjadi sebuah 
sumbangan pemikiran ilmiah terhadap program studi ketatanegaraan islam 
yang berkenaan dengan konsep analisa putusan klausul bersyarat dengan 
contoh Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap anak 
buah kapal dalam pandangan Siyasah Syar’ iyyah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara maritim yang dikenal dengan konsep 

kepulauan, yang menjadikan laut sebagai bagian integral dari identitas, 

kehidupan sehari-hari, dan ekonomi negara ini. Dengan lebih dari 17.000 

pulau dan garis pantai yang membentang sepanjang 81.000 kilometer, 

Indonesia memegang peran penting dalam peta maritim global. Namun, 

kekayaan alam yang luar biasa ini juga membawa tantangan yang signifikan 

dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan dan melindungi 

hak-hak mereka yang hidup di pesisir dan bekerja di laut.  

Indonesia memiliki wilayah perairan yang mencapai sekitar 3,1 juta 

kilometer persegi, yang mencakup laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif 

(ZEE).1 Potensi sumber daya laut yang melimpah di wilayah perairan 

Indonesia adalah sebuah kekayaan alam yang tak ternilai. Beberapa aspek 

penting dari potensi sumber daya laut ini adalah penangkapan ikan yang 

besar, mencapai sekitar 6,4 juta ton per tahun, dan potensi perikanan umum 

seperti budidaya kerang dan rumput laut yang berkontribusi pada pasokan 

pangan dan ekonomi masyarakat pesisir.  

Selain itu, kekayaan ekosistem laut yang luar biasa, termasuk terumbu 

karang dan ekosistem lainnya, mendukung kehidupan laut yang beragam dan 

                                                 
1  Prasetya, M. N. “Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia: Melalui 

Romantisme Negara (Pemerintah) dan Civil Society”. Jurnal PIR: Power in International 
Relations, 1 No. 2 (2018) h. 176-187. 
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memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang tinggi. Potensi ekonomi kelautan 

mencapai sekitar 4 miliar USD per tahun, mencakup berbagai sektor terkait 

seperti pariwisata dan pengembangan tambang. Tapi  meskipun potensi ini 

besar, menjaga     keberlanjutan sumber daya laut ini dengan pengelolaan 

yang bijak adalah suatu tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan 

bahwa generasi mendatang juga     dapat menikmati kekayaan alam ini.2 

Sebab itu, kita hendaknya menjaga ekosistem kita agar generasi 

mendatang dapat mengelola,menikmati,serta dapat membudidayakan 

kekayaan alam yang begitu banyak ragam macamnya terutamanya dalam 

ekosistem atau seluruh kehidupan yang berada di dalam laut. 

Upaya konservasi biota laut dan pengelolaan sumber daya ikan 

merupakan langkah penting yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-

prinsip yang telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 

tentang perikanan, yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-

undang Nomor 45 tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 

2004 ayat (3) belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan 

dalam dunia teknologi dan dalam kebutuhan hukum dalam rangka 

pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan sehinga 

dilakukannya amandemen ke dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.3 

Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk mencapai keseimbangan 

antara meningkatkan ekonomi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. 

Presiden Republik Indonesia juga telah mengambil tindakan konkrit dengan 

menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 yang berfokus pada 

                                                 
2 Septyana, V. “Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Wisata Bahari Untuk 

Membentuk Citra Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”. Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 23 
No.2 (2019) h. 153-180. 

3 Republik Indonesia, Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 
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perlindungan nelayan. Instruksi ini memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan kepada nelayan, sekaligus berkontribusi dalam menjaga 

Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dan melawan kejahatan transnasional 

seperti illegal fishing.4 Meskipun Indonesia memiliki kekayaan SDA yang 

melimpah, seperti yang tercantum dalam Undang-undang dan instruksi 

presiden, kekayaan ini tidak selalu dapat dijadikan jaminan utama untuk 

memenuhi kebutuhan hidup 275 juta penduduknya.5 Hal ini tercermin dalam 

fakta bahwa sejumlah besar penduduk termasuk Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) terpaksa melakukan migrasi untuk mencari peluang kerja di luar 

negeri. Pada tahun 2020, lebih dari 5.000 orang melakukan migrasi, dan 

bahkan di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2021, jumlah penempatan 

PMI melebihi target, mencapai 182.000 orang.6 PMI yang bekerja dalam 

sektor maritim utamanya perikanan acap kali disebut dengan Anak Buah 

Kapal (ABK). 

Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan 

perlindungan kepada seluruh warga negara dengan sama rata, perlindungan 

tersebut dapat berupa perlindungan hukum,  sosial,  maupun  ekonomi.  

Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak negara yang 

mengirimkan pekerjake luar negeri dalam jumlah besar. hal tersebut dapat 

terjadi  karena  banyaknya  jumlah  penduduk  Indonesia  serta  alasan  

ekonomi  lainnya.Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  orang  atau  individu  

                                                 
4 Ferawati, F. “Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan dan Biota Laut 

Melalui Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir”.  Law Journal, 6 No.1 
(2022) h. 18-32. 

5  
Beniharmoni, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Budi Utama : 

Yogyakarta (2019) h.25 
6 Sugianto, “Potret Kecukupan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Urgensi Dan 

Idealisasinya Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017”. Jurnal Hukum, 6 No. 1(2022), h. 
1-21. 
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yang  tertarik  dalam  artian  akan, sedang atau sudah melakukan pekerjaan 

diluar wilayah Indonesia (UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 2).7 

Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal ini sebelumnya diatur 

dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun dalam Undang-

Undang ini, perlindungan terhadap tenaga kerja migran masih lemah. Dalam 

konsideran undang-undang yang masih berlaku ini, disebutkan bahwa tenaga 

kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya anak buah kapal, 

seringkali dijadikan sebagai objek perdagangan manusia, penculikan, kerja 

paksa dan pelanggaran kejahatan lainnya.8 Dalam undang-undang ini belum 

mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum yang akan diberikan 

kepada anak buah kapal, karena dalam undang-undang ini mengatur 

perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja diluar negeri secara umum 

padahal sangat diperlukan adanya pengaturan khusus mengenai ABK karena 

pada pekerjaan ini yaitu menjadi awak kapal, sulit untuk melakukan 

pengaduan apabila terjadi tindakan kesewenang-wenanangan karena 

keterbatasan yang ada di atas kapal. 

Banyaknya penduduk Indonesia yang mencari pekerjaan di kapal 

asing dalam industri kelautan dan perikanan disebabkan oleh faktor utama, 

yaitu upah yang lebih tinggi yang ditawarkan di kapal asing dibandingkan 

dengan penghasilan di kapal ikan Indonesia. Sebagai contoh, Anak Buah 

Kapal (ABK) yang bekerja di kapal ikan Negara Taiwan dapat memperoleh 

                                                 
7 Siti Rodhotul “Bentuk  Perlindungan  Hukum  Yang  Diberikan Pemerintah  Kepada  

Pekerja  Migran  Indonesia Ilegal  Yang  Menjadi  Korban  Perdagangan Manusia” Jurnal 
Hukum dan Kebijakan 1 No.1 (2023), h. 47-53 

8 Siti Rodhotul “Bentuk  Perlindungan  Hukum  Yang  Diberikan Pemerintah  Kepada  
Pekerja  Migran  Indonesia Ilegal  Yang  Menjadi  Korban  Perdagangan Manusia” Jurnal 
Hukum dan Kebijakan 1 No.1 (2023), h. 47-53 
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upah pokok buruh yang jauh lebih besar dibandingkan dengan upah di 

Indonesia pada tahun yang sama. Perbandingan antara upah yang diterima 

oleh Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di Kapal ikan Negara Taiwan 

dengan ABK di Indonesia pada tahun 2019 memperlihatkan perbedaan yang 

signifikan dalam tingkat penghasilan. Di Taiwan, seorang ABK rata-rata 

mendapatkan upah pokok buruh sebesar $23.800 atau setara dengan sekitar 

11,9 juta rupiah per bulan. Namun, di Indonesia, pada tahun yang sama, upah 

buruh ABK hanya sekitar Rp 2,5 juta per bulan.9 Namun, meningkatnya 

jumlah pekerja ABK yang bekerja di luar negeri juga membawa dampak 

negatif termasuk praktik kerja paksa dan perdagangan manusia. Kondisi 

kerja di kapal asing tidak selalu memenuhi standar internasional, dan 

seringkali ABK terlalu rentan terhadap eksploitasi oleh pihak-pihak yang 

tidak bertanggung jawab. 

Dalam Undang-Undang Perkapalan, PP No. 7 tahun 2000 tentang 

kepelautan, juga dicantumkan anak buah kapal berhak atas upah dan gaji 

pokok tiap akhir bulan yang dibayar dengan mata uang indonesia, seperti 

yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan 

dengan peraturan pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang kepelautan, 

berdasarkan pasal 21 ayat (1) (2) mereka memiliki upah sesuai jam kerja. 

Sesuai ketetapan yang diberkan yaitu 8 (delapan) jam setiap hari atau 44 

(empat puluh empat) jam perminggu dengan 1 (satu) hari libur setiap 

minggu dan hari-hari libur resmi atau libur nasional. Pada ayat (4) para awak 

                                                 
9 Surianto, “Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing Dalam Perspektif 

Hukum Nasional”. Jurnal Hukum Adigama, 4 No.1 (2021), h. 1667-1691. 
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kapal harus diberikan waktu paling sedikit 10 (sepuluh) jam dalam jangka 

waktu 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari kecuali ada keadaan darurat.10 

ABK Indonesia sering terjebak dalam situasi perbudakan modern di 

laut, dan berbagai masalah telah dilaporkan oleh mereka. Menurut 

Greenpeace Asia Tenggara, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi 

ABK di kapal perikanan, termasuk penipuan, penahanan gaji, lembur 

berlebihan, dan kekerasan fisik serta seksual. Ini menunjukkan bahwa 

perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan kondisi kerja yang layak masih 

jauh dari ideal. Dalam beberapa tahun terakhir, Destructive Fishing Watch 

(DFW) Indonesia juga mencatat bahwa sejumlah ABK Indonesia menjadi 

korban di kapal perikanan, terutama yang berbendera Tiongkok. Kasus-kasus 

ini mencakup kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa, yang 

merupakan bagian dari masalah yang lebih besar seperti kerja paksa dan 

perdagangan manusia. Faktor penyebab kekerasan dalam pekerjaan sektor 

perikanan di Indonesia bisa bervariasi, tetapi sering kali terkait dengan 

tekanan yang diterima dari kapten kapal atau kesalahan dalam menangkap 

ikan. Ada kode etik yang berlaku di atas kapal, di mana ABK yang melakukan 

kesalahan sering kali tidak diizinkan untuk istirahat saat teman-teman 

mereka beristirahat, sehingga tekanan dan ketidaknyamanan kerap terjadi.11 

Contoh salah satu kasus yang belum lama ini beredar pada januari 

tahun 2022 lalu, yaitu kasus yang melibatkan Surya Hidayat, seorang warga 

Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal kargo 

berbendera UEA dan diduga menjadi korban penyanderaan oleh milisi 

                                                 
10 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2002 Tentang 

Kepelatutan 
11 Adha, L. H. “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai 

Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing”. Jurnal Hukum Privat, 2 No.3 (2022), h. 795-815. 
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Houthi di Yaman, adalah contoh yang memperlihatkan kompleksitas 

tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran di sektor maritim. Dalam kasus 

ini, Surya Hidayat dan sembilan temannya dari India dan Filipina disandera 

oleh kelompok milisi Al Houthi di Yaman. 12  Mereka menjadi korban 

penyanderaan yang berlangsung selama 111 hari di laut. Dalam upaya 

pembebasan Surya Hidayat, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) 

Indonesia, bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat, 

Riyadh, dan Abu Dhabi, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk 

mengupayakan pembebasan mereka. 

Pada kasus lain, kasus ini terjadi pada mei 2023 lalu yang dimana 

seorang warga yang berasal dari Medan yang bekerja sebagai ABK pada kapal 

di perairan Bangladesh telah diyatakan meninggal dunia dan pihak keluarga 

menduga korban dianiaya terlebh dahulu sebelum dibunuh setelah melihat 

jenazah secara langsung. 13 Kronologisnya korban sempat memberitahu 

keluarga bahwa dirinya hendak akan dibuang kelaut. Setelah jasad korban 

dipulangkan, keluarga melihat hidung dan gigi korban patah sehingga 

kecurigaan korban dianiaya sebelum dibunuh semakin jelas. Almarhum 

meninggal pada 29 mei 2023 di perairan Bangladesh dan jenazahnya 

diterima keluarga dari rumah sakit Bhayangkara Medan pada 22 Juni 2023. 

Pihak korban mengetahui secara jelas kalau almarhum telah meninggal saat 

setelah seminggu korban mengabarkan atau menelpon keluarga lalu sang 

                                                 
12 Tribunnews.com, Rekam Jejak Milisi Houthi Yang Dikabarkan Sandera ANK WNI 

Asal Makassar Di Kapal Berbendera UEA 
https://www.tribunnews.com/internasional/2022/01/10 /rekam-jejak-milisi-houthi-yang-
dikabarkan-sandera-abk-wni-asal-makassar-di-kapal-berbendera-uea (diakses pada 23 
November 2023). 

13 Sindonews, Memilukan! Hidung Dan Gigi Patah, ABK Asal Medan Diduga Dibunuh 
Di Perairan Bangladesh https://daerah.sindonews.com/read/1136461/717/memilukan-
hidung-dan-gigi-patah-abk-asal-medan-diduga-dibunuh-di-perairan-bangladesh-
1687601200?showpage=all (Diakses pada 23 November 2023) 

https://daerah.sindonews.com/read/1136461/717/memilukan-hidung-dan-gigi-patah-abk-asal-medan-diduga-dibunuh-di-perairan-bangladesh-1687601200?showpage=all
https://daerah.sindonews.com/read/1136461/717/memilukan-hidung-dan-gigi-patah-abk-asal-medan-diduga-dibunuh-di-perairan-bangladesh-1687601200?showpage=all
https://daerah.sindonews.com/read/1136461/717/memilukan-hidung-dan-gigi-patah-abk-asal-medan-diduga-dibunuh-di-perairan-bangladesh-1687601200?showpage=all
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kapten kapal yang mengabarkan langsung jika korban yang satu tahun 

bekerja dengan mereka telah meninggal dunia akibat terjatuh dari kapal. 

Contoh kasus lain yang beredar pada bulan mei tahun 2020 lalu, 

penyiksaan yang dialami Anak Buah Kapal (ABK) WNI di atas kapal ikan Long 

Xing 629 akan terus menyisakan trauma. Perjuangan RF dan 21 ABK lainnya 

membuktikan perbudakan modern kapal asing masih marak terjadi. Pada 

tahun 2019, terungkap dugaan eksploitasi terhadap awak kapal Indonesia di 

kapal penangkap ikan Long Xing 629 yang dimiliki oleh perusahaan China. 

Para awak kapal asal Indonesia dipaksa bekerja selama 18 jam dalam waktu 

24 jam, makanan dan minuman yang disediakan tidak layak dikonsumsi, 

upah mereka tidak sesuai dengan kesepakatan, dan terjadi perlakuan 

diskriminatif antara awak kapal asal Indonesia dan asal China.14 Untuk 

mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah 

Indonesia untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk ABK di kapal asing. 

Dalam perspektif Islam perlindungan hak-hak manusia, termasuk hak-

hak Anak Buah Kapal (ABK), memiliki posisi yang sangat penting. Islam 

mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan etika yang kuat, 

yang mencakup hak-hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk 

pekerjaan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam konsep Siyasah Syar'iyyah, 

yang mengacu pada tata kelola Islam dalam segala aspek kehidupan, 

termasuk hukum dan etika. Dalam kerangka Siyasah Syar'iyyah, pemerintah 

Indonesia diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum yang 

memadai terhadap ABK yang bekerja di kapal asing. Ini mencakup aspek-

aspek seperti hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang layak, keamanan, 

                                                 
14  Kompasiana, Nasib Pelaut Perikanan Indonesia di luar negeri sangat menyedihkan, 

http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat 
menyedihkan  (Diakses pada 12 juli 2023). 

https://kumparan.com/topic/abk
https://kumparan.com/topic/kapal
http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan_560b869a337b61de0567bd64
http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan_560b869a337b61de0567bd64
http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan_560b869a337b61de0567bd64
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kesehatan, dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Dalam Islam, 

memberikan perlindungan terhadap pekerja, terutama yang berada dalam 

situasi yang berisiko, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan 

masyarakat. Perlindungan hak-hak ABK dalam kerangka Siyasah Syar'iyyah 

juga dapat mencakup aspek-aspek seperti larangan terhadap kerja paksa, 

pelecehan seksual, atau penindasan dalam lingkungan kerja. Islam 

menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap yang 

lemah, termasuk pekerja.15 Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu 

memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang ada sesuai dengan prinsip-

prinsip ini. 

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk 

menelitinya hal tersebut dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK 

BUAH KAPAL DI KAPAL ASING PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka 

penelitian ini mempermasalahkan mengenai bagaimana Perlindungan 

Hukum Terhadap Anak Buah Kapal di Kapal Asing Perspektif Siyasah 

Syar’iyyah (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar)? 

1. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap ABK yang 

bekerja di Kapal Asing?  

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap ABK Perspektif 

Siyasah Syar’iyyah? 

C. Pengerian Judul 

Perlindungan hukum anak buah kapal di kapal asing  

                                                 
15 Ramlan, M. E. “Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Governance dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara”. Jurnal Hukum Islam dan 
Perundang-undangan, 7 No.1 (2023), h. 42-59. 
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1) Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri untuk 

memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus 

Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang 

bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan 

masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan 

pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan 

pengambilan tindakan. Sederhananya, perlindungan hukum merupakan 

upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan 

atau diserobot oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 

oleh hukum. Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai gambaran 

dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum 

berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 16 

 
2) Anak Buah Kapal 

Anak  buah kapal merupakan awak kapal atau semua orang yang 

bekerja di kapal selain Nahkoda atau pemimpin kapal.17Awak kapal ialah 

orang yang dipekerjakan diatas kapal yang melaksanakan tugas di atas kapal 

sesuai yang tercantum dalam buku sijil. Buku sijil merupakan buku yang 

berisikan daftar-daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal yang tersusun 

sesuai dengan jabatan dan naik turunya yang telah disahkan oleh Syabandar 

(pejabat pemerintah di pelabuhan).18 yang memiliki kewenangan tertinngi 

dalam menjalankan dan melakukan pengawasan terpenuhinya ketentuan 

                                                 
16  Muhammad Qustulani, Perlindungan Hukum & Konsumen, Tangerang : PSP 

Nusantara Press (2018), h. 19 
17  M. Subroto Aliredjo, S.Pi, MT, Teknika Kapal Penangkap Ikan, (2015), h. 139. 
18 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 

Tentang Dokumen Identitas Pelaut 
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peraturan perundang-undangan dalam menjamin keselamatan dan 

keamanan pelayaran. 

3) Kapal Asing 

Kapal asing merupakan kapal yang berlayar di lautan yang bukan 

berbendera negara Indonesia dan merupakan kapal yang tidak tercatat 

dalam daftar kapal Indonesia. 19 Kapal asing merupakan kapal yang 

mengoprasikan kapal kapal di perairan asing atau perairan yang berada 

diluar negara Indonesia. Baik itu yang berperan sebagai kapal pesiar sampai 

kapal penangkap ikan. 

 
a. Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

1) Perspektif  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perspektif adalah sudut 

pandang atau pandangan.20 Jika diartikan secara luas, maka perspektif adalah 

sudut pandang manusia dalam memilih opini mengenai suatu hal.  

2) Siyasah Syar’iyyah 

Siyasah Syar’iyyah adalah Suatu ilmu yang membahas tentang urusan 

ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang- undangan dan sistim yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus 

mengenai hal itu.21 

                                                 
19 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.  

 20“Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebuda   
yaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/  (Diakses 30 Mei 2023) 
 21“Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/  (Diakses 09 September 2023) 

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Jadi Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal di Kapal Asing Perspektif 

Siyasah Syar’iyyah adalah membahas bagaimanakah perlindungan hukum 

yang didapatkan oleh anak buah kapal ketika mereka menjadi tenaga kerja 

asing khususnya di kapal asing. 

 

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian oleh Muhammad Azhar dengan judul “Konsep Perlindungan 

Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan metode, solusi dan 

mendalami penguatan sistem jaminan sosial bagi pekerja Anak Buah 

Kapal Perikanan dalam rangka perlindungan risiko kerja dan 

perlindungan upah yang berkeadilan. Secara terperinci bertujuan 

untuk: menformulasikan model penguatan sistem jaminan sosial bagi 

pekerja Anak Buah Kapal Perikanan yang berkeadilan; mendesain 

sistem perlindungan upah yang berbasis resiko bagi Anak Buah Kapal 

Perikanan; dan formulasi alternatif kebijakan perlindungan Anak 

Buah Kapal Perikanan melalui peraturan tingkat nasional dan 

peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian hukum yang berorientasi pada reformulasi 

kebijakan yang dihasilakan oleh pemerintah. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan comparative approach dan statutory 

approach. Objek penelitian Pada tahun pertama dilakukan terhadap 

Anggota Serikat Buruh Awak Kapal Perikanan Propinsi Jawa Tengah 

yang berdudukann di Tegal. Hasil penelitian menujukan bahwa pada 

tahun pertama, menghasilkan model penguatan system jaminan sosial 

bagi pekerja anak buah kapal perikanan yang berkeadilan. pada tahun 
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kedua, akan menghasilakan desain sistem perlindungan upah yang 

berbasis resiko bagi Anak Buah Kapal Perikanan, Sistem Penguhan 

yang berbasis pada perhitungan resiko dan pada tahun ketiga 

Alternatif kebijakan perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan melalui 

peraturan tingkat nasional dan peraturan daerah.22Penelitian ini 

mengambil peraturan atau perlindungan hukum pemerintah secara 

hukum nasional, Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan juga 

hukum secara internasional. 

2. Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran 

Ham Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal 

(Abk) oleh Cindy Margareta Putri dari Universitas Atma Jaya 

Jogjakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang perbudakan sangat erat 

kaitannya  dengan  perdagangan  orang. Perdagangan  orang  ialah  

perbudakan modern  yang  terus  berkembang  dari masa  ke  masa,  

dimanapun,  dan  dapat terjadi   pada   siapa   saja   termasuk   di 

dalamnya  sangat  rentan  terjadi  pada pekerja  atau  buruh.  

Termasuk  dalam klasifikasi   buruh   ialah   Anak   Buah Kapal  

(selanjutnya  disingkat  menjadi ABK)   yang   mana   para   ABK   kapal 

ikan bekerja jauh dari rumah, jauh dari pengawasan,   dengan   waktu   

berlayar yang   tak   tentu   sehingga   dianggap sebagai pekerjaan yang 

lebih berbahaya dari pekerjaan lain. International    Labour    

Organization (selanjutnya   disingkat   menjadi   ILO) sebagai  

organisasi  internasional  yang menaungi    para    buruh    di    dunia, 

termasuk di dalamnya ialah ABK. ILO dibentuk dalam rangka untuk 

memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang 

                                                 
22 Muhammad Azhar,  “Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam 

Sistem Hukum Nasional” , Jurnal HAM, 5 No. 2 (2022), h. 248-267 
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perburuhan  berkaitan  dengan  hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

buruh (dalam  hal  ini  secara  spesifik  ialah ABK).   Sehingga   dengan   

demikian, ILO  sebagai  organisasi  internasional yang   terlebih   

khususnya   menaungi para    buruh,    secara    khusus    pula 

memberikan perlindungan atas keselamatan,  kesehatan,  serta  hak-

hak para     ABK     dengan     dilahirkannya Konvensi ILO Nomor 188 

Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan. Dari    

uraian    di    atas    dapat diperoleh  rumusan  permasalahan  yaitu 

bagaimanakah peran International Labour   Organization   (ILO   

terhadap pelanggaran HAM berupa perdagangan  orang  yang  terjadi  

pada Anak Buah Kapal (ABK). 23  Penelitian ini menjelaskan 

bagaimanakah peran Peran International Labour Organization (ILO) 

dalam menanggapi kasus perdagangan orang di kapal, sedangkan 

dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam 

menanggapi kasus ABK yang bekerja di kapal asing. 

 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Luthfiah Rahma dari Universitas 

Hasanuddin dengan judul "Analisis Penerapan Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja (K3) Pada Kapal Ferry Kmp.Kormomolin Trayek 

Birapamatata" Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan 

mendeskripsikan mengenai beberapa permasalahan dalam dunia 

maritim, yakni : Penelitian ini dilakukan diatas kapal 

KMP.Kormomolin trayek Bira-Pamatata dengan tujuan untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat penerapan keselamatan dan 

                                                 
23 Cindy Margareta Putri “Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang 

Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK)” (2016), Skripsi Mahasiswa Universitas Atma Jaya 
Jogjakarta 
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kesehatan kerja diatas kapal. Metode yang digunakan adalah metode 

Ceklist, yaitu metode yang digunakan sebagai alat rekam observasi 

yang memuat daftar pernyataan tentang aspek-aspek yang mungkin 

terdapat dalam sebuah situasi, tingkah laku, dan kegiatan (individu/ 

kelompok). Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan 

keselamatan dan kesehatan kerja diatas kapal KMP.Kormomolin 

sebesar 55% ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan keselamatan 

dan kesehatan kerja diatas kapal masih kurang. Solusi yang diberikan 

yaitu penambahan alat-alat keselamtan jiwa diatas kapal, Perbaikan 

fasilitas pada aspek keselamatan dan kesehatan, aspek keamanan dan 

aspek kesetaraan diatas kapal, serta pemberian sanksi bagi 

pihakpihak yang melanggar/lalai terhadap peraturan. Peraturan 

tentang pelayaran di Indonesia sudah ada tetapi masih sering terjadi 

kecelakaan pelayaran di perairan Indonesia.Kecelakaan tak hanya 

terjadi pada pelabuhan pelabuhan besar, kenyataanya, hal ini sering 

terjadi pada pelayaran rakyat. Berdasarkan investigasi KNKT 

terhadap kecelakaan kapal, pada tanggal 13 juli 2018 terjadi 

kecelakaan kapal KM Lestari Maju di perairan Kepulauan Selayar 

trayek Bira-Pamatata yang menyebabkan 34 orang meninggal dunia, 1 

hilang dan 155 orang selamat. Menurut KNKT penyebab dari 

kecelakaan kapal tersebut adalah karna gelombang tinggi yang 

mencapai 3 meter dari arah samping kapal, masuk ke geladak utama 

melalui bukaan bukaan yang ada pada sisi lambung kapal dan juga 

dari pintu rampa yang tidak kedap. Selain itu, penyebab kapal miring 

adalah karna kapal bertolak dari pelabuhan dalam kondisi sarat (over 

draft). KNKT juga menemukan fakta nahkoda mengajukan fakta 
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manifase penumpang melebihi kapasitas yang diizinkan. 24  Yang 

menjadi pembeda dari penelitian ini yaitu Skripsi atau penelitian ini 

membahas mengenai analisis penerapan keselamatan dan kesehatan 

kerja dalam lingkup kerja dalam kapal sedangkan dalam penelitian 

kami membahas perlindungan hukum yang didapatkan oleh pekerja 

awak kapal. 

 

4. Efektivitas Kerja Anak Buah Kapal Pelni oleh: Prasadja Ricardianto 

dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Survei penelitian ini 

dilakukan terhadap 80 anak buah kapal dengan Teknik pengambilan 

sampel melalui kelompok-kelompok unit pengamatan dari 

keseluruhan populasi sebanyak 380 anak buah kapal pada kapal 

penumpang yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil 

penelitian ini menunjukkan gaya kepemimpinan dan keterikatan 

langsung positif terhadap efektivitas kerja. Manfaat bagi PELNI, 

diharapkan melalui perbaikan gaya kepemimpinan para perwiranya, 

keterikatan karyawannya akan meningkatkan efektivitas kerja setiap 

anak buah kapal. Luaran dari penelitian ini adalah setiap perubahan 

pada kualitas gaya kepemimpinan perwira kapal, dan keterikatan 

yang akan berpengaruh langsung positif terhadap efektivitas kerja 

anak buah kapal PELNI.25 Penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh gaya kempemmpinan dan ketertarikan terhadap efektifitas 

kerja anak buah kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) 

                                                 
24 Luthfiah Rahma. “Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada 

Kapal Ferry Kmp.Kormomolin Trayek Birapamatata”. Skripsi Mahasiswa Fakultas Teknik 
Universitas Hasanuddin (2022), h.1-127 

25 Prasadja Ricardianto, “Efektivitas Kerja Anak Buah Kapal Pelni, Jurnal Manajemen 
Transportasi & Logistik  (JMTRANSLOG)”. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, 5 No. 1 
(2018),  h. 17-28 

https://www.researchgate.net/profile/Prasadja-Ricardianto?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
https://www.researchgate.net/journal/Jurnal-Manajemen-Transportasi-Logistik-JMTRANSLOG-2442-3149?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
https://www.researchgate.net/journal/Jurnal-Manajemen-Transportasi-Logistik-JMTRANSLOG-2442-3149?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
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sedangkan dalam penelitian ini berfokus dalam perlindungan hukum 

yang mereka dapatkan ketka bekerja di kapal asing. 

 

5. Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal 

Perikanan Taiwan oleh: Gusrika Safitri dari  Universitas Riau. Dalam 

jurnal ini menjelaskan praktek pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia yang sering menimpa para pekerja perikanan khususnya 

ABK, memerlukan aturan hukum yang khusus untuk mengatur 

mengenai perlindungan akan hak-hak dan kondisi kerja yang layak 

pada kapal penangkapan ikan yang sesuai dengan standar 

internasional. Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara 

yang menjadi salah satu pengirim terbesar tenaga kerja di bidang 

perikanan terutama ABK. Menurut data Badan Nasional Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tenaga kerja 

Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing pada tahun 2015 

sebanyak 5.116 orang telah ditempatkan bekerja di kapal berbendera 

asing di luar negeri dari 30 negara di dunia. Perjanjian kerja yang 

dibuat oleh Tenaga Kerja yang bekerja di kapal penangkapan ikan, 

dibuat sesuai dengan peraturan perundangundangan nasional yang 

berlaku di Indonesia dan peraturan nasional yang berlaku di negara 

bendera kapal tempat tenaga kerja Indonesia bekerja. Perjanjian kerja 

inipun tidak selalu memiliki kekuatan hukum ketika mereka bekerja, 

dikarenakan ketika bekerja tenaga kerja Indonesia di bidang 

perikanan ini tidak hanya berdiam di satu wilayah teritorial negara 

saja, namun hingga sampai ke wilayah teritorial negeara lain bahkan 



18 
 

 

 

hingga ke laut lepas.26 Dalam penelitian ini penulis membahas apa saja 

undang-undang yang terkaitkan dengan kasus ABK yang bekerja pada 

PT. Pelni atau yang berada pada perairan asing atau dalam perairan 

Taiwan sedangkan dalam Prposal kami berfokus pada perairan dan 

kapal asing ketika ABK berkerja. 
 

E. Metodeologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi 

data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, 

referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk 

mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan 

diteliti. 27 

2. Pendekan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan 

teologis’ syar’i yakni menggunakan pendekatan dalam penggunaan peraturan 

perundang-undangan, Al-Qur’an dan Hadist dalam penelitian. Penelitian ini  

terkait dengan masalah hukum yang diperiksa yang telah ditinjau. Dalam 

pendekatan ini, peneliti harus menemukan perbandingan antara hukum 

positif dan hukum islam.  28 

                                                 
26  Safitri, Gusrika. “Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal 

Perikanan Taiwan”., Jurnal Hukum, 6 No. 1 (2019), h.1-15 

27 R. Poppy Yaniawati, Penelitian Studi Kepustakaan (library research) (t.t: Unpas, 
2020) 

28 Taufani Galang Suteki. Metodologi Penelitian Hukum ( Filsafat, teori, dan Praktik) 
Cet, I, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018. 
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3. Sumber Data  

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Dimana data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari 

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan 

perundang-undangan.  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan 

menelaah konsep dan teori hukum yang akan membantu penulis untuk 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep 

hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum terkait dengan 

ekssitensi dan kedudukan POLRI di Indonesia. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari bahan acuan lainya yang 

berisikan informasi yang mendukung penulisan skripsi ini, seperti buku-

buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya29 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah sebuah proses mencari, 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dalam 

memecahkan masalah yang ada dalam penelitian.30Serta membuktikan 

                                                 
29Ahmad Taufan Hidayat, Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam 

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Skripsi Universitas Muhammadiyyah Mataram, 
(2019), h. 42. 

30IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Tim Penyusun IAIN Jember : IAIN 
Jember press ,h. 41 
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kebenaran dari mengenai persoalan-persoalan yang sedang dikaji. Karena 

pada dasarnya jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (library 

research) maka dengan membaca sebanyak-banyaknya serta melakukan 

analisa guna mencapai kesesuaian terkait analisis kelembagaan polri 

dibawah kementerian dalam Negeri.  

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis data kuantitatif, 

yang merupakan proses mengelompokkan dan mengorganisir data, memilih, 

mencari dan menemukan pola, kemudian menemukan hal pokok, sehingga 

bisa diputuskan mengenai apa yang dapat disampaikan kepada pembaca, 

sesuai dengan sumber literatur yang didapatkan.  

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah dipaparkan, yaitu sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum pemerintah 

untuk melindungi anak buah kapal yang berasal dari tanah air Indonesia 

yang bekerja diluar perairan Indonesia (Kapal Asing) Dalam Perspektif 

Syar’iyyah. 

b) Untuk mengetahui hak-hak apa saja yang didapatkan oleh anak buah 

kapal di kapal asing. 

c) Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang didapatkan anak buah kapal 

dalam perairan asing. 
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d) Untuk menjelaskan seluruh perlindungan serta hukum yang menjelaskan 

tentang perlindungan terhadap pekerja atau Anak Buah Kapal dari 

Indonesia di kapal lasing. 

e) Untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang dialami oleh anak buah kapal di 

perairan asing sehingga mereka membutuhkan perlindungan hukum 

terhadap pemerintah. 

f) Untuk menjelaskan Pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap peran dan 

kedudukan hukum mengenai perlindungan hukum untuk anak buah 

kapal yang bekerja di perairan asing. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Untuk memperoleh manfaat dari sebuah penelitian, maka perlu 

dirumuskan kegunaan penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai 

berikut: 

a.    Kegunaan Teoritis. 

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan 

tentang bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah 

terhadap anak buah kapal yang bekerja di kapal asing dalam perspektif 

siyasah syar’iyyah. 

b.   Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini akan berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, 

pembaca,masyarakat hingga penegak hukum demi kepentingan hukum 

dalam membantu memberikan masukan ataupun pengetahuan tambahan 

mengenai perlindungan hukum bagi anak buah kapal yang bekerja di kapal 

asing dalam perspektif siyasah syar’iyyah. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH 

SYAR’IYYAH 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Hukum dimaknai sebagai seperangkat peraturan yang bersifat 

memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan 

masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran 

mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, 

yaitu dengan hukuman tertentu.  

Secara kebahasaan “perlindungan” memiliki kemiripan atau 

kesamaan unsur-unsur dengan tindakan melindungi; pihak-pihak yang 

melindungi; cara-cara melindungi. Oleh sebab itu, kata “perlindungan” 

mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan 

melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan kepada pihak-pihak 

tertentu dengan pendekatan tertentu pula. 

 Secara sederhana, perlindungan hukum merupakan upaya 

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan atau 

diserobot oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 

oleh hukum. 

Pengertian  perlindungan  hukum  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  1  

ayat  (4) Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  
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Kekerasan,  Perlindungan hukum  adalah  upaya  untuk  memberikan  rasa  

aman  kepada  korban,  tindakan  sementara  dan upaya-upaya yang 

dilakukan oleh aparat dalam sesuai dengan keputusan pengadilan. 

Menurut  komentar  Muchsin, perlindungan  hukum  dapat  

melindungi  masalah  hukum dari   undang-undang,   peraturan,   dan   sanksi   

yang   berlaku.   Perlindungan   hukum   dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: 

a. Perlindungan  Hukum  Preventif  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  

pemerintah  setelahnya dirancang untuk   menghindari   pelanggaran.   

Dimana   hal   tersebut   telah   tertuang   dalam peraturan perundang-

undangan untuk menghilangkan suatu pelanggaran dan memberikan ciri 

atau batasan dalam melaksanakan kewajiban. 

b. Perlindungan   Hukum   Represif   Perlindungan   hukum   represif   

merupakan   perlindungan tertinggi dalam bentuk sanksi karena 

merupakan  sanksi akhir atau pilihan terakhir  atas suatu pelanggaran. 

Sanksi tersebut dapat berupa denda, kurungan, dan hukuman yang 

menimbulkan perselisihan atau pelanggaran.1 

Pengertian perlindungan  hukum  merupakan bentuk perlindungan 

bagi setiap subjek hukum  itu sendiri yang  mana perangkat yang digunakan 

bisapreventif atau upaya pencegahan dan represif atau upaya  penegakkan.  

Ini  juga  bentuknya  tertulis  dan  tidak  tertulis.  2Dengan  kata  lain  

perlindungan hukum  dapat  dikatakan  suatu  konsep  atau  gambaran  suatu  

fungsi  hukum  yang  diharapkan  mampu memberikan   penjaminan 

                                                 
1Fauziah “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Di Wilayah Kota 

Pontianak” Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 2 No. 2 (2023) h. 1-10 

2 
I Wayan Edy “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis” 

Jurnal Interpensi Hukum 1 No. 2 (2020) h. 104-109 
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terhadap   ketertiban   keadilan, kemanfaatan, serta ketentraman damai 

sejahtera. 

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum 

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata, yakni adanya 

institusi-institusi penegak hukum berupa pengadilan, kepolisian, kejaksaan, 

dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) 

lainnya. Dalam pandangan Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa 

hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya 

yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-

institusi penegak hukum.  

Perlindungan hukum juga dapat diwujudkan melalui adanya berbagai 

undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya pun 

beragam. Sebagai contoh perlindungan hukum di antaranya hukum perdata, 

perlindungan anak, perlidungan konsumen dan lain sebagainya. Di Indonesia, 

perlindungan hukum perdata tercatat dalam KUH Perdata. Yang mana, di 

dalamnya terdapat aturan perlindungan untuk korban atau pihak yang 

mengalami kerugian berupa ganti rugi. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 

1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum 

dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.  

Selanjutnya, pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas kenyamanan, 

keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.3 Hak-hak 

tersebut adalah: Hak untuk memilih barang dan jasa; Hak mendapatkan 

informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa; Hak untuk 

                                                 
3 
M. Kholil “Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-

Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen” Jurnal Hukum Bisnis 1 No. 1 (2018) h. 53-60 
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didengar pendapat dan keluhannya; Hak-hak yang ditentukan dalam 

perundang-undangan lain. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, 

jujur dan tidak diskriminatif; Hak atas kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan atas barang dan jasa; Hak dalam pembinaan dan pendidikan 

konsumen; Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), 

perlindungan dan penyelesaian sengketa; Hak untuk mendapatkan 

kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan. 

3. Cara Memperoleh Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum akan terwujud jika undang-undang sebagai 

instrumen dan penegak hukum berperan sebagai langkah untuk 

merealisasikan instrumen tersebut saling bekerja sama dengan baik. 

Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum sebagai berikut. 4 

a) Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.  

b) Jaminan kepastian hukum.  

c) Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.  

d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.  

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 

bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan 

hukum yang sama di mata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, 

seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan 

yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas 

untuk melindungi warga negara. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 5 

ayat 1 UU Kepolisian yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik 

Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara 

                                                 
4 
Bawole “Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana” Jurnal 

Hukum 9 No. 3 (2021) h. 16-24 
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keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Buah Kapal (ABK) 

1. Pengertian Anak Buah Kapal 

Anak buah kapal (ABK) merupakan suatu bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dalam bagian pelayaran atau perkapalan karena posisi dan 

perannya dalam hal pemeliharaan kapal sangat penting. Anak buah kapal 

(ABK) juga diatur dalam sebuah konvensi kemaritiman yakni Konvensi 

International Maritime Organisations (IMO) yang merupakan konvensi yang 

bergerak dibidang kemaritiman, sehingga untuk menciptakan anak buah 

kapal (ABK) yang handal dan cakap secara global dan dapat mengikuti 

perkembangan zaman.5 

Di negara Republik Indonesia pengertian anak buah kapal sesuai 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang 

Pelayaran, pada Pasal 1 Nomor 42 bahawa Anak Buah Kapal adalah Awak 

Kapal selain Nakhoda6. Anak Buah Kapal (ABK) atau Awak Kapal adalah 

semua orang yang bekerja di kapal, yang bertugas mengoperasikan dan 

memelihara serta menjaga kapal dan muatanya, terkecuali Nahkoda. Awak 

Kapal ini terdiri dari beberapa bagian, dan masing-masing mempunyai tugas 

dan tanggung jawab sendiri, ABK ini bertanggungjawab terhadap perwira 

kapal tergantung department masing-masing. Pimpinan tertinggi ABK atau 

                                                 
5  

Reynold Hutagulung, Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal 

Indonesia, LKPS : Jakarta (2019) h. 35 

6 
Fransiskus “Pertanggungjawaban Atas Kerugian Yang Terjadi Dalam Pengangkutan Di 

Laut Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran” Jurnal Elektronik Bagian 

Hukum dan Masyarakat 7 No. 2 (2019) h. 82-92 
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Awak Kapal ini adalah Mualim 1 (Chief Officer) pada Deck Department 

sedangkan Mualim 1 itu sendiri bertanggung jawab terhadap Nahkoda. Anak 

buah kapal (ABK) juga dapat dikategorikan diantaranya ada bagian 

perikanan dan bagian niaga. 

Terkhusus untuk anak buah kapal (ABK) sektor migran, mereka 

direkrut oleh perusahaan asing yang membutuhkan tenaga kerja dari 

Indonesia, yang sama saja halnya di Indonesia, terdapat 2 bagian yaitu bagian 

sektor niaga migran dan juga bagian sektor perikanan migran. Mereka 

bertugas atau melaksanakan pekerjaannya diluar laut Indonesia atau 

diberbagai negara di perairan asing. 

2. Hak dan Kewajiban Anak Buah Kapal (ABK) 

Mengenai hak dan kewajiban anak buah kapal, hal ini tercantum 

dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku kedua Tentang Hak-

Hak dan Kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaran dalam BAB 3 Nahkoda, Anak 

Buah Kapal dan Penumpang. Dalam bagian 3 Kitab UU ini menjelaskan hak 

dan kewajiban ABK terdapat dalam pasal 375 sampai degan pasal 392. 

Diantaranya kurang lebih dijelaskan bahwa:7 

a. Dinas anak buah kapal adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh 

mereka, yang diterima untuk dinas di kapal kecuali pekerjaan nakhoda 

(pasal 375). 

b. Setiap anak buah kapal di kapal harus diberi kesempatan untuk melihat 

daftar anak buah kapal dan perjanjian yang menyangkut dirinya. (pasal 

379) 

                                                 
7  

Wikisumber, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku  Kedua/Bab III  

https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Dagang/Buku_Kedua/Bab_III 

(diakses pada 15 April 2024) 

https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Dagang/Buku_Kedua/Bab_III
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c. Dalam daftar anak buah kapal hanya boleh dimuat mereka, yang telah 

membuat perjanjian kerja dengan pengusaha kapal atau dengan majikan 

lain, yang mewajibkan mereka untuk melakukan dinas anak buah kapal di 

atas kapal atau yang dengan izin pengusaha atas beban sendiri di atas 

kapal menjalankan perusahaan (pasal 380). 

d. Selama anak buah kapal berada dalam dinas di kapal, ia wajib 

melaksanakan perintah nakhoda dengan seksama (pasal 384). 

e. Bila ia menganggap bahwa perintah ini melawan hukum, di pelabuhan 

pertama yang disinggahi kapal itu, dan di tempat menurut perkiraan hal 

ini dapat dilakukan tanpa menghambat kapal, ia dapat minta bantuan 

kepada syahbandar atau di luar Indonesia dari pegawai diplomatik atau 

pegawai konsulat yang digaji, yang pertama dapat dicapai. (pasal 384) 

f. Tanpa izin nakhoda, anak buah kapal tidak boleh meninggalkan kapal. Bila 

nakhoda menolak memberikan izin, maka atas permintaan anak buah 

kapal itu, ia wajib menyebut alasan penolakannya dalam buku harian, dan 

memberi ketegasan tertulis kepadanya tentang penolakan ini dalam dua 

belas jam (pasal 385). 

g. Bila anak buah kapal meninggalkan kapal tanpa izin, kembali tidak tepat 

pada waktunya di kapal, melakukan penolakan kerja, melakukan dinas 

tidak sempurna, mengambil sikap tidak pantas terhadap nakhoda, 

terhadap anak buah kapal atau penumpang lain, dan mengganggu 

ketertiban, nakhoda dapat mengenakan denda sebesar upah yang 

ditetapkan dalam uang menurut lamanya waktu dari setinggi-tingginya 

sepuluh hari, namun denda itu tidak boleh berjumlah lebih dari sepertiga 

dari upah untuk seluruh masa perjalanan. Dalam masa sepuluh hari tidak 
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boleh dikenakan denda yang keseluruhannya berjumlah lebih tinggi dari 

jumlah tertinggi tersebut (pasal 387). 

h. Anak buah kapal tidak boleh membawa atau mempunyai minuman keras 

atau senjata di kapal tanpa izin nakhoda (pasal 391). 

3. Lembaga Pemerintah Yang Berwenang Terhadap ABK 

Secara umum, ada 5 (lima) kementerian atau lembaga yang terkait 

langsung dengan perekrutan dan penempatan ABK di sektor kelautan atau 

perikanan. Diantaranya adalah Kementerian Perhubungan (Kemhub), 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan BP2MI. Masing-

masing lembaga memiliki aturan teknis sendiri yang mengatur penempatan 

dan rekrutmen ABK di sektor perikanan.  

 

a) Kementerian Perhubungan 

Setiap daerah di Indonesia memiliki kantor dinas perhubungan yang 

terdiri dari transportasi darat, laut, dan udara. Sehingga hal tersebut 

memudahkan masyarakat Indonesia apabila membutuhkan tenaga kerja dari 

dinas perhubungan dalam berbagai macam permasalahan yang dialami. 

Bidang Perhubungan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar yang wajib ditangani oleh Pemerintah Daerah. Dinas 

perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang 

membantu ketugasan kepala daerah di bidang Perhubungan. 

Sehingga dapat diartikan bahwa Kementerian Perhubungan 

merupakan kementerian yang melaksanakan penelitian dan pengembangan 

di bidang perhubungan dan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai policy 

research di bidang perhubungan mempunyai peranan penting guna 
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menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan dalam upaya 

terwujudnya pelayanan jasa transportasi.8 

Berdasarkan Peraturan Presiden dalam Pasal 4 No. 23 Tahun 2022, 

disebutkan bahwa Kementerian Perhubungan mempunyai tugas sebagai 

penyelenggara urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.9 Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Perhubungan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, 

serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan 

prasarana transportasi; 

b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian Perhubungan; 

c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Perhubungan; 

d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 

e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Perhubungan didaerah; 

f) Pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi; 

g) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi; dan 

                                                 
8 Kementerian Perhubungan, Reviu Rencana Strategis Badan Penelitian Dan 

Pengebangan Perhubungan Tahun 2015-2019, Kementerian Perhubungan : Jakarta (2019) h. 
7 

9  Tedi Sudrajat, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan, Sinar 
Grafika : Jakarta Timur (2021) h 35 
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h) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

b) Kementerian Ketenagakerjaan 

Kementerian Ketenagakerjaan Merupakan kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk 

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 10 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan 

bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.” 

Ketenagakerjaan tidak selalu berhubungan dengan subjek, melainkan dengan 

berbagai faktor seperti sebelum masa kerja ada masalah mengenai 

kesempatan kerja yang sempit, lalu selama masa kerja ada masalah mengenai 

gaji atau kualitas tenaga kerja yang rendah, dan sesudah masa kerja ada 

masalah pemenuhan hak pensiunan atau yang lainnya Semua itu adalah bukti 

bahwa ketenagakerjaan menyangkut hal yang kompleks.11 

Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja menata 

organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melakukan 

pengubahan nama yang kemudian diubah namanya menjadi Kementrian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) Indonesia. Penamaan 

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) ini terus 

digunakan selama periode kabinet Gotong Royong, Indonesia Bersatu dan 

Indonesia Bersatu II. Baru sejak Kabinet Kerja tahun 2014. Kementrian 

                                                 
10  Perarturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2021 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan 

11 Ideta Eka “Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Pelindungan Terhadap Hak-Hak Atas 
Upah Pekerja” Jurnal Hukum 3 No. 4(2022) 
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Tenaga Kerja dan Transmigrasi berubah nama menjadi Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker.12 

Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang ketenagakerjaan 

dalam membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara.13 

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Ketenagakerjaan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :  

a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas, 

peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, 

peningkatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta 

pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;  

b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan;  

c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Ketenagakerjaan;  

d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan; 

e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Ketenagakerjaan di daerah;  

                                                 
12 Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta Timur : Bumi Aksara (2019), 

h. 179 

13 Nurul Qomariah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jember : Pustaka Abadi (2020) 
h. 52 
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f) Perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi 

dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang 

ketenagakerjaan; dan  

g) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.14 

c) Kementerian Luar Negeri 

Pemerintah Indonesia memiliki kementerian yang menangani 

masalah luar negeri, yang disebut Kementerian Luar Negeri. Tidak seperti 

kementerian lain, Kementerian Luar Negeri memiliki perwakilan di setiap 

daerah. Menteri Luar Negeri dari kabinet bertanggung jawab atas Kemlu. 

Untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas negara, Kementerian 

Luar Negeri bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri. membuat, 

menetapkan, dan menerapkan kebijakan di bidang politik dan hubungan 

internasional. pengendalian kekayaan negara atau barang milik negara yang 

berada di bawah kendali Kementerian Luar Negeri Pengawasan dan 

pengawasan operasi kementerian luar negeri. Keempat fungsi yang 

disebutkan di atas menunjukkan bahwa kementerian Luar Negeri melakukan 

diplomasi atau kebijakan hubungan luar negeri, termasuk memberikan 

perlindungan kepada WNI.15Tugas Kemenlu yaitu : 

1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;  

                                                 
14  Perarturan Menteri Ketenagakerjaan republik Indonesia No.1 Tahun 2021 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan 

15 Elvira Dewi Ginting, “Peran Kementerian Luar Negeri Terhadap Perlindungan 
Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19”, Jurnal Normatif 
Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Vol. 2 No. 1, Juni 2022, hal. 151-152.  
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2) pengoordinasian penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik 

luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

3) perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi 

kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan 

politik luar negeri; 

4) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;  

5) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;  

6) pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan 

Perwakilan Republik Indonesia;  

7) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan  

8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.16 

 

d) Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Perikanan dan kelautan merupakan aspek penting bagi bangsa 

Indonesia. Hal ini terutama karena wilayah Indonesia sebagian besar 

merupakan laut. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut 

dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di 

bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil.17 Sedangkan Perikanan merupakan semua kegiatan yang 

                                                 
16 Pasal 5 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri 

17 Tian Nur, Dasar-Dasar Perikanan dan Kelautan, Malang : UB Press (2020) h.3 
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berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan 

lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan 

pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.18 Tugas dan 

wewenangnya yaitu : 

a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan 

kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, 

pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, 

penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan 

pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; 

b) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan;  

c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Kelautan dan Perikanan;  

d) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan;  

e) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah;  

f) penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia 

kelautan dan perikanan;  

g) penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan 

hasil kelautan dan perikanan; dan  

                                                 
18 Lina Asmara Wati, Ekonomi Produksi Perikanan Dan Kelautan Modern, Malang :  

UB Press h. 19 (2018) 
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h) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan.19 

e) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya 

disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas 

sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia secara terpadu.20 Tugas dan wewenangnya yaitu : 

a) pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia;  

b) pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;  

c) penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran 

Indonesia;  

d) penyelenggaraan pelayanan penempatan;  

e) pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;  

f) pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;  

g) pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;  

h) pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian 

secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara 

pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja 

berbadan hukum di negara tujuan penempatan; 

i) pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan 

penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada menteri yang 

                                                 
19 Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan  

20  Pasal 1 Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran 
Indonesia 
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan 

terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;  

j) pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan 

Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;  

k) pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran 

Indonesia;  

l) pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran 

Indonesia dan keluarganya;  

m) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI;  

n) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan BP2MI.21 

C. Tinjauan Umum Siyasah Syar’iyyah 

Para ulama menjelaskan defenisi siyasah syar’iyah dengan beragam 

pengertian. Diantaranya adalah apa yang disebutkan Abdul ‘Aal Ahmad 

‘Athwah, bahwa siyasah syar’iyah ialah: “Bentuk realisasi seorang pemimpin 

م) حاك يق ال ق ح  yang mengatur urusan umat untuk kemaslahatan yang akan) ت

kembali pada kepentingan pribadi dan kelompok, dengan cara penerapan 

hukumhukum yang disimpulkan melalui dasar-dasar yang diterima dalam 

syariat, seperti al-maslahah al-mursalah, sadd al-dzari’ah, al-istihsan, al-

istishahb, al-ibahah al-ashliyah, di mana itu semua (berlaku) pada hal-hal 

yang belum ada nash (Al-Qur’an dan Hadits) yang menjelaskannya.” 

 Mahmud Shawi menyebutkan bahwa siyasah syar’iyah adalah: 

“pengaturan urusan-urusan negara islam yang belum ditetapkan hukumnya 

                                                 
21 Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
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melalui nash yang jelas, ataupun (urusan-urusan) yang statusnya dapat 

berubah berdasarkan maslahat umat yang ada padanya dan selaras dengan 

hukum-hukum serta pokok-pokok umum syariat.” Sedangkan menurut Yusuf 

Qardhawi, ada 2 macam definisi dari siyasah syar’iyah yang dapat 

disimpulkan. Pertama, defenisi umum dan kedua, defenisi khusus. Defenisi 

umum dari siyasah syar’iyah adalah: “pengaturan urusan-urusan 

masyarakatserta urusan dunia mereka dengan aturan-aturan agama”. Beliau 

melanjutkan bahwa atas dasar ini, para ulama sering mendefinisikan khilafah 

dengan makna: niyabah (perwakilan) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengannya.22 

Adapun defenisi khusus, siyasah syar’iyah berarti: “segala hukum dan 

ketetapan yang dipandang (perlu) ataupun ditetapkan oleh seorang imam 

(pemimpin), sebagai bentuk hukuman atas kerusakan yang terjadi, atau 

bentuk preventif terhadap kerusakan yang diprediksi, dan bentuk 

penanganan atas kondisi tertentu”. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

konsep siyasah syar’iah menetapkan hak mengatur urusan-urusan umat 

secara umum bagi pemimpin sebuah negara ataupun yang mewakilinya. 

Sehingga, elemen rakyat, baik itu pribadi maupun organisasi, tidak memiliki 

hak untuk mengatur urusan tersebut. Sementara itu, cakupan urusan yang 

menjadi ranah siyasah syar’iah adalah urusan-urusan yang tidak diatur 

dalam nash Al-Quran ataupun hadits-hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Dalam al-quran dijelaskan dalam QS al-Nisa’/4:58 yang menyebutkan 

seorang wajib menetapkan hukum dengan adil yang dijelaskan : 

 

                                                 
22 Nurul Fahmi “ Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Penetapan Batas Usia Nikah” 

Jurnal Al-Majaalis 8 No. 1 (2020) h. 87-122 
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م              ك  ا  ا    ت      ا                ل     ا      ا    ا          ي             م           ال  ا      
ال         ت ح      ا       ا                   م          ا                                  ا ك  ي        

ا ي        
 

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat.”23 

 

Mencermati arti  kandungan  pada  ayat  di  atas,  adalah  dasar  

kejujuran  dalam menegakkan    hukum   yaitu    kepada    siapa    hukum    itu    

ditujukan.   Namun    untuk menegakkan  keberanian  dalam  melaksanakan  

hukum,  harus  ditunjang  dengan  sifat sabar,  tujuan  ini  sejatinya  demi  

menjaga  kemuliaan  derajat  kaum,24 Karena  pada dasarnya   orang   yang   

bersabar   dalam   menegakkan   kebenaran   dari   Allah   akan dilindungi 

oleh Allah swt. 

Dari  sisi  legislasi  dan  penegakan  hukum,  yang  berperan  penting  

di  dalam  proses tersebut  adalah  manusia  yang  terlibat  di  dalamnya,  

termasuk  manusia  yang  menjadi penegak  hukum.25 Jika  dilihat  pada  

subjek  penegakan  hukum  dapat  dilakukan  oleh subjek  yang  luas  dan  

dapat  pula  diartikan  sebagai  suatu  upaya  penegakan  hukum yang 

melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.26 

                                                 
23 Kementerian Agama, Alquran dan Terjemehannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 

1-10, Jakarta : LajnahPentashihan Mushaf Al-Quran (2019) h. 118 

24 Halimah  B,  Kesaksian  Perempuan  Dalam  Kontrak  Keuangan  Dalam  Kitab-
Kitab  Tafsir, Jurnal Al-Daulah, 7 No. 2 (2018)h. 348. 

25 Ahkam Jayadi “ Beberapa Catatan tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa’ Jurnal Yurispundensi, 5 No. 1 (2018) h. 3 

26 Hasaziduhu Moho, “penegakan Hukum Di Indonesia menurut Aspek Kepastian 
Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan” Jurnal Warta, 13 No. 1 (2019) h. 3-5 
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Suatu aturan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat 

diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan damai.27 

Sinergitas antara pemerintah dalam hal ini aparat penegak  hukum  dan  

masyarakat  adalah  kunci  keberhasilan  dalam  penerapan  tata 

pemerintahan  yang  baik,  termasuk  dalam  implementasi  prinsip  

partisipatif. Tujuan hukum,   yaitu   merealisasikan   dan   melindungi   

kemaslahatan   manusia,   baik   untuk kemaslahatan individu maupun 

kemaslahatan masyarakat.28 

                                                 
27 Hasaziduhu Moho,Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian 

Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,Jurnal Warta,Edisi 59(,2019), h. 3-5 

28 Hamzah Hasan “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan 
hukum Perspektif Siyasah Syar’iyyah” Jurnal Siyasatuna 2 No. 2 (2021) h. 263 
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BAB III 

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  

ABK DI KAPAL ASING 

 

A. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap ABK 
 

Perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan 

sara hukum atau perllindungan yang diberikan oleh hukum yang ditujukan 

kepada suatu kepentingan tertentu dengan menjadikan kepentingan yang 

perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Anak Buah Kapal (ABK) 

dapat dikategorikan sebagai pekerja/buruh. Tujuan keadilan sosial dibidang 

ketenagakerjaan dapat diwujudkan salah satu caranya adalah dengan jalan 

melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak 

majikan/pengusaha, melalui sarana hukum yang ada. Perlindungan terhadap 

pekerja/buruh dapat dilihat pada alinea ke empat pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 45), Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2. 

Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan 

memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan 

pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi 

melalui norma yang berlaku.  

Secara umum ada beberapa hak pekerja yang harus dilindungi, 

diantaranya hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk 

berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, 

hak untuk  diproses  hukum  secara  sah,  hak  untuk  diperlakukan  secara 

sama, hak atas 
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hak atas rahasia pribadi, hak atas kebebasan suara hati.1 

Untuk mewujudkan perlindungan hak-hak pekerja dapat juga 

dilakukan melalui pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang 

ketenagakerjaan. Secara yuridis kedudukan pekerja/buruh adalah bebas dan 

seimbang. Namun pada praktek, posisi pemberi kerja dengan pekerja/buruh 

sering dalam keadaan tidak seimbang. Beberapa hambatan permasalahan 

masih ditemukan, diantaranya faktor regulasi, faktor budaya baik pekerja, 

pemberi kerja/pengusaha maupun penegak hukum, walaupun secara teoritis 

pemberi kerja dan penerima kerja seimbang kedudukannya, namun dalam 

prakteknya berbeda, kemampuan dari pihak perusahaan dalam pemenuhan 

hak-hak pekerja. Untuk mengatasi permasalahanpermasalahan diatas, maka 

dibutuhkan berbagai upaya, antara lain: Untuk mewujudkan hubungan kerja 

yang adil bagi para pihak, dibutuhkan intervensi pemerintah dengan 

membuat regulasi yang lebih memadai, pengawasan dan penegakan hukum 

lebih ditingkatkan. Apabila timbul masalah dalam hubungan ketenagakerjaan, 

maka harus diselesaikan secara adil, para pihak yang terlibat dalam 

hubungan ketenagakerjaan harus memahami dan melaksanakan hak dan 

kewajibannya dengan benar. 

Secara umum, ada 5 (lima) kementerian atau lembaga yang terkait 

langsung dengan perekrutan dan penempatan ABK di sektor kelautan atau 

perikanan. Mereka adalah Kementerian Perhubungan (Kemhub), 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan BP2MI. Masing-

masing lembaga memiliki aturan teknis sendiri yang mengatur penempatan 

dan rekrutmen ABK di sektor perikanan. Oleh karena itu, terjadi tumpang 

                                                 
1
 Niru Anita “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan 

Di Indonesia” Jurnal Hukum 6 No. 1 (2018) h. 56-70 
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tindah atau disharmonisasi peraturan perundang- undangan karena setiap 

kementerian/lembaga memiliki aturannya masing-masing yang 

menyebabkan sulitnya perlindungan hukum bagi ABK yang bekerja di sektor 

perikanan kapal asing. Setiap kementerian atau lembaga memiliki tanggung 

jawab untuk melindungi penempatan dan perekrutan ABK, menurut Pusat 

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Organisasi Internasional, yaitu:2 

 

No Kementerian/Lembaga Kewenangan dan Tanggung 

Jawab 

1 Kementerian 
Perhubungan 

Berkaitan dengan Buku Pelaut, 

Sertifikat/Ijazah Pelaut, Pengeluaran 

Surat Izin Perekrutan dan 

Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), 

dan menyiapkan Petunjuk Teknis 

bagi Perwakilan Perusahaan di luar 

negeri untuk memberikan 

endorsement atas Surat Persetujuan 

Letter Of Authorization (LoA) dan 

Registrasi Perusahaan Pemimpin 

Principal Commercial Registration 

(PCR). 

2 Kementerian 

Ketenagakerjaan 

Menerbitkan Surat Perintah Pelaksana 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

(SIPPTKI) dan memantau kerja sama 

penempatan yang dilakukan oleh 

BNP2TKI. 

3 BP2MI Bertanggung jawab untuk membantu 

penempatan ABK dan integrasi 

sistem database dari berbagai 

lembaga. 

4 Kementerian Kelautan 

danPerikanan 

Bertanggung jawab untuk memastikan  
kompetensi awak kapal niaga migran 
dan perikanan migran. 

                                                 
2
 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Cara 

Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah 
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5 Kementerian Luar Negeri Bertanggungjawab atas pemberian 
rekomendasi atau endorsment LoA 
dan PCR. 

Dapat diuraikan menjadi 2 (dua) mekanisme pengiriman ABK untuk 

bekerja di kapal asing yang secara legal dan ilegal. Mekanisme legal terdiri 

dari lima jalur: (1) Kementerian Perhubungan; (2) Kementerian 

Ketenagakerjaan; (3) BNP2TKI; (4) Pemerintah Daerah; dan (5) jalur mandiri 

melalui mekanisme kerjasama atau bisnis. Mekanisme ilegal terdiri dari dua 

jalur: (1) dilakukan oleh usaha keagenan awak; dan (2) ilegal. 

Secara legal, untuk dapat bekerja sebagai ABK, calon ABK harus 

mengikuti prosedural berupa persyaratan dan dokumen yang harus 

disiapkan sebagai kelengkapan data bagi ABK yang bekerja di kapal asing, 

namun banyak pula calon ABK yang tidak mengikuti prosedural (non 

prosedural), yaitu tanpa melalui jalur dan verifikasi syarat yang benar. 

Pemerintah melalui Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada 

Organisasi Internasional melakukan studi kasus dan mendapat hasil bahwa 

mengenai proses rekrutmen, ABK direkrut secara non- prosedural, seperti 

dokumen-dokumen penting telah dipalsukan termasuk paspor dan buku 

pelaut.3 

Secara illegal, terdapat hubungan antara perbudakan, usaha keagenan 

awak kapal dengan TOC. Hubungan perbudakan dengan TOC sebenarnya  

dimulai dengan tingginya permintaan terhadap tenaga kerja berbiaya rendah 

yang umumnya adalah pekerja migran. Di dalam menyediakan tenaga kerja 

berbiaya rendah tersebut, TOC berperan sebagai agen perekrutan yang 

umumnya menggunakan cara ilegal dengan cara penipuan hingga penculikan. 

                                                 

3 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 
Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal 
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Walaupun sebenarnya terdapat agen perekrutan legal, Sebagian besar ABK 

yang mendapatkan tindak kekerasan ini ditempatkan oleh agensi atau  

broker  ilegal,  sehingga  sulit  untuk  mendapatkan  identitas  korban  

tersebut.  ABK  yang diberangkatkan oleh agensi ini juga tidak mendapatkan 

sebuah pembekalan informasi terkait regulasi  serta  hak-hak  yang  

seharusnya  didapatkan  oleh  mereka,  bahkan  mereka  tidak mendapat 

pembekalan bahasa sebelum pergi keluar negeri.4 

Untuk menghindari kasus perbudakan ABK seperti yang telah 

dijelaskan, perlu ada strategi yang mempertimbangkan aspek perekrutan 

dan penempatan yang melindungi calon ABK dari eksploitasi di luar negeri. 

Karena itu, keagenan awak kapal yang melakukan penempatan dan 

perekrutan bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen yang 

diperlukan di negara tujuan atau tempat kapal asing bersandar, menjaga 

dokumen kelautan, dokumen perjalanan, dan dokumen lainnya yang terkait 

dengan hubungan kerja dua belah pihak, memberikan ABK kesempatan 

untuk bekerja sesuai dengan kualifikasi mereka, dan membebaskan pelaut 

(ABK) dari pungutan apa pun kecuali biaya dokumen.5 Terhadap usaha 

keagenan awak kapal yang tidak resmi dan/atau calo, banyak terjadi kasus 

calon ABK yang tidak diinformasikan hak-hak dan kewajiban pelaut 

berdasarkan PKL. Banyak diantara calon ABK dan/atau ABK yang 

menandatangani PKL tanpa memahami isi PKL tersebut. 

                                                 
4  Putri Galuh “Optimasi Hukum Untuk Hak-Hak Perlindungan Anak Buah Kapal 

Migran Dan Memberantas Agensi Ilegal” Jurnal Politik, sosial, hukum dan humaniora, 2 No.1 
(2024), h. 61 

5 Clara Indira ‘Kegagalan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Sebagai 
Implikasi Dari Disharmonisasi Mekanisme Perekrutan Awak Kapal” Jurnal Hukum 1 No. 1 
(2021) h. 1-16  
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Mekanisme pengiriman yang tidak sah menyebabkan awak kapal yang 

dipekerjakan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan Indonesia. Baik pemerintah maupun 

perusahaan swasta yang merekrut awak kapal untuk bekerja di kapal asing 

tidak memberikan atau memperhatikan perlindungan hukum yang sesuai. 

Hal ini juga disebabkan oleh peraturan yang tidak jelas tentang perekrutan 

dan pengiriman awak kapal yang tumpang tindih. 

 

B. Tantangan dan Keuntungan ABK  Dalam Konteks Perlindungan 

Hukum  Dari Pemerintah 

Resiko setiap pekerjaan tentunya sudah dimiliki dimasing-masing 

bidang pekerjaan, khususnya pada sektor pelayaran yang kerjanya berada 

diatas perairan yang jauh dari daratan. Hal ini tentunya membuat resiko yang 

sangat tinggi bagi penumpang khususnya anak buah kapal  yang bekerja 

diatas kapal. Diantaranya, susahnya untuk mendapatkan bahan pangan, 

mendapatkan layanan jaringan untuk melakukan komunikasi, sulitnya untuk 

bertemu dengan keluarga, dan masih banyak lagi. Selain itu juga masa 

pelayaran kapal-kapal di pengaruhi oleh ukuran kapal yang digunakan. 

Semakin  kecil kapal yang digunakan, maka jangka waktu kerja juga semakin 

kecil sedangkan semakin besar ukuran kapal, maka semakin besar juga 

waktu kerjanya hingga berbulan-bulan lamanya.6 

Dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada 

anak buah kapal, tentunya memiliki tantangan dan keuntungan dari berbagai 

aspek. Tantangan yang dihadapi oleh anak buah kapal tentunya tidak 

                                                 
6 Gusrika Safitri, Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal 

Perikanan Taiwan, JOM Fakultas Hukum (2019), 6 No. 1, h. 10 
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terjaminnya atas kelayakan hidup mereka selama diatas kapal karena tidak 

adanya pihak pemerintah yang secara langsung yang bertugas sebagai  

bidang pengawasan anak buah kapal dari Indonesia selama di atas kapal 

asing. Bahkan perekrutan anak buah kapal yang dioperasikan secara legal 

pun tidak ada badan pengawas yang diterbitkan oleh pemerintah untuk 

menjamin kehidupan anak buah kapal selama bekerja diatas kapal. Salah   

satu   faktor   yang mempermudah hal ini adalah kurangnya pengawasan 

terhadap perusahaan pengirim tenaga kerja didalam negeri. Selain itu, jalur 

resmi keberangkatan TKI dianggap mahal dan memakan waktu lama serta 

memerlukan pelatihan sebelum berangkat.7 

Mengenai usaha keagenan awak kapal yang semakin menjamur akan 

berdampak kepada pengawasan yang semakin lemah dari  Pemerintah  

Indonesia kepada  usaha  keagenan  awak  kapal  itu  sendiri  hingga  ke 

lapisan ABK, serta lemahnya pendataan ABK yang bekerja di kapal asing 

karena begitu banyak   usaha   keagenan   awak   kapal   sebagai   akibat 

mudahnya   pendirian   usaha keagenan awak kapal. Kemudahan pendirian 

usaha keagenan awak kapal itulah yang melahirkan usaha keagenan awak 

kapal ilegal, sehingga  berdampak  kepada ABK yang bekerja dan pada 

akhirnya tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum yang dimana 

perlindungan hukum tersebut dijadikan kepentingan yang perlu dilindungi 

dalam sebuah hak hukum.8 

Selain usaha keagenan   awak   kapal   yang   menjamur,   Sistem   

perekrutan   calon   ABK   untuk diperkerjakan di luar negeri selama ini 

                                                 
7 Aman Toto Dwijono Moh. Nizar , Astiwi Inayah, “Penguatan Peran Pemerintah 

Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia” Jurnal Hukum 20, no. 2 
(2020): 95–111 

8 Aziz Prama “Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan Di 
Bdang Hukum Ketenagakerjaan” Jurnal Cakrawala Hukum 2 No. 11 (2020) h. 139 
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dikuasai oleh calo. Para calo mencari calon ABK yang tanpa memberikan 

informasi yang memadai  dan  lengkap  mengenai persiapan  untuk  menjadi  

seorang  pekerja  migran. Adanya  desakan  ekonomi  yang  dialami  oleh 

calon ABK  menjadi  salah  satu  faktor mudahnya  calo  untuk  merekrut  

calon  ABK  dengan dijanjikan mendapatkan gaji yang besar dan pekerjaan 

yang menarik ketika sudah menjadi ABK. 

Kemudian tantangan anak buah kapal dengan proses perekrutan 

secara illegal tentunya lebih akan tidak terjamin kelayakannya selama 

bekerja diatas kapal dibandingkan perekrutan secara legal. Ancaman dari 

segala  aspek bisa saja melanda anak buah kapal, baik secara finansial 

maupun non finansial. Perekrutan tenaga kerja yang menggunakan cara 

ilegal seperti penipuan dan penculikan, masih memiliki permintaan yang 

tinggi, walaupun dilarang dan dikriminalisasi oleh pemerintah. Perekrutan 

dan penempatan ABK dengan cara illegal dapat dikatakan sebuah kejahatan 

terorganisir dan kejahatan luar biasa, yang umumnya untuk mencari 

keuntungan. Namun hal ini sulit dihindari karena para pekerja migran 

direkrut dengan cara yang illegal pula yang artinya  calon anak buah kapal 

yang merekrutkan dirinya secara illegal siap menerima  resiko  yang akan 

menimpanya selama diatas kapal, tetapi sebagian dari mereka tidak 

menyadari hal tersebut. Dan juga biasanya hubungan kerja antara pekerja 

dengan pengusaha tidak selamanya harmonis, ada saja  ketidaksepahaman  

dalam  menyikapi  hukum  ketenagakerjaan.9 

Kemudian yang akan menjadi tantangan calon anak buah kapal sendiri 

yaitu mereka yang mencari kapal atau agen pihak asing secara personal dan 

                                                 

9  Hisbullah “Penegakan Hak Buruh Oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; 
Eksistensi dan Peranan” Jurnal Al-Daulah 11 No 2 (2022) h.206 
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tidak ada bantuan dari pemerintah. Artinya calon anak buah kapal dapat 

mengakses dari berbagai website yang dari sinilah dapat mengakibatkan 

perekrutan secara illegal. Serta  kenalan mereka atau rekomendasi dari pihak 

pemerintah sebaagai kapal yang proses perekrutannya tidak secara illegal. 

Tapi kenyataan yang sering terjadi, pihak dari pemerintah hanya mengurus 

surat hingga lisensi mereka untuk bekerja diatas kapal mulai dari surat izin 

mereka dari dinas perhubungan hingga surat rekomendasi dari kementerian 

luar negeri. 

Beralih dari aspek tantangan menjadi seorang anak buah kapal, 

tentunya juga memiliki sisi keuntungan menjadi seorang ABK. Tentunya bisa 

kita lihat dari prosedural yang diterapkan oleh badan terkait dari pemerintah 

seperti pada tabel 2.1, tentunya akan mempermudah calon anak buah kapal 

dalam proses perekrutan mereka sebagai calon anak buah kapal. Terutama 

program dari kementerian luar negeri yang menciptakan LoA (Letter of 

acceptance) yang merupakan semacam beasiswa bagi anak buah kapal atau 

surat rekomendasian dari pemerintah untuk agen kapal pihak asing yang 

tentunya akan mempermudah calon anak buah kapal untuk bekerja di kapal 

asing terkait. 

Pandangan lain, banyak calon ABK yang tergiur menjadi anak buah 

kapal terutama di kapal asing karena besarnya upah atau gaji yang akan 

diperoleh. Tentu hal ini yang membuat orang sangat tertarik untuk bekerja di 

kapal perairan asing, dan disisi lain juga terdapat perbedaan upah yang 

diperoleh anak buah kapal yang bekerja di perairan lokal dengan perairan 

asing. Hal ini dapat dikaitkan dengan jangka waktu dalam kontrak kerja yang 

berbeda antara perairan lokal dan perairan asing, tentunya bekerja di 

perairan asing relatif lebih lama dibanding bekerja di perairan lokal. 
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Kemudian keuntungan anak buah kapal yang bekerja di  kapal asing 

tentunya akan mendapatkan karir yang lebih cepat.10 Tentunya kerja di kapal 

asing akan merubah pola pikir para anak buah kapal, karena mereka 

disandingkan dengan para pekerja dari berbagai negara. Tentunya hal ini 

juga akan menjadi latar belakang yang  baik untuk anak buah kapal apabila 

mereka pernah bekerja sebagai anak buah kapal di perairan asing. 

 

C. Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Negara Perspektif Siyasah 

Syar’iyyah 

Menurut Abdurrahman Taj, siyasah syariyyah adalah istilah yang 

digunakan untuk merujuk kepada sekelompok peraturan dan perilaku yang 

mengatur aspek pemerintahan, hukum, peradilan, serta semua kekuasaan 

eksekutif dan administratif dalam konteks negara Islam, termasuk juga 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dengan 

bangsa-bangsa lain.11 

Dalam menyebarkan dakwahnya, Rasulullah memiliki tahap-tahap 

dalam berdakwah. Rasulullah saw tidak menyampaikan dakwahnya secara 

langsung atau secara terang-terangan kepada umatnya. Dalam dakwahnya 

sekalipun, beliau memiliki beberapa tahapan dalam berdakwah. Fase 

pertama adalah saat prinsip-prinsip politik mulai diterapkan saat rasululah 

berada di Mekkah. Dan yang kedua yaitu dakwah secara diam-diam. Prinsip 

politik yang diterapkan Rasul saat berada di Makkah yaitu pembentukan 

mental manusia berdasarkan prinsip islam. Kondisi penduduk Mekkah yang 

                                                 
10 Dafid Ginting “Proses Pergantian Crew Pada Kapal MV. Elisabeth Oldendorf Oleh 

PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan” Maritime And Interdisciplinary Journal 3 No. 1 
(2021) h. 223 

11  Mutiara fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al- 
Quran”,PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 2 No.1 (2017): h.35 



51 

 

 

 

terbagi antara tuan dan budak, kaya dan miskin, membuat rasul merenungi 

kondisi keterpurukan.12  

Dari kondisi tersebut, rasul memulai dakwahnya terhadap keluarga 

terdekat rasul dengan dakwah yang masih tertutup. Setelah itu, beliau 

melanjutkan fasenya dengan melanjutkan dakwah dimulai dengan 

melantangkan konsep tauhid di tempat umum. Setelah 13 tahun lamanya, 

rasulullah telah mempersiapkan manusia-manusia besar dalam membangun 

peradaban islam. Sistem politik islam terbangun secara kokoh setelah 

Rasulullah hijrah ke Madinah (Yatsrib). Hal yang dilakukan rasulullah ketika 

membangun peradaban di Madinah ialah mendirikan masjid. Masjid adalah 

pusat kegiatan umat, pusat pendidikan, tempat jaringan surat menyurat. 

Rasulullah membentuk unsur-unsur negara islam secara utuh di Madinah. 

Hijrah adalah salah satu sarana untuk menentang kedzaliman dan menjaga 

jarak aqidah. Makna lain dari hijrah adalah menolong dan melindungi hak -- 

hak orang yang lemah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Madinah 

adalah pusat pemerintahan, dimana seluruh kebijakan, tugas politik, 

pemerintahan berada sepenuhnya di tangan Nabi Muhammad saw.  

Dengan ini, pemerintahan Rasulullah s.a.w bisa disebut sebagai model 

pemerintahan sentralistik. Dalam peran perpolitikannya, beliau membuat 

undang-undang yang tercermin dalam piagam madinah. diantara teks 

piagam tersebut adalah butir ke-36  “Tidak ada seorangpun yang boleh 

keluar dari Madinah kecuali izin Rasulullah”, butir ke-24 “Suatu perselisihan 

antara pihak yang menyetujui piagam ini dikhawatirkan akan 

membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah 

                                                 
12  Pangestuti, Diah Sari. "Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh 

Siyasah." Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 22 No. 2 (2019): 402-
403. 
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Swt.”, butir ke-17 “Perdamaian bagi kaum muslimin adalah satu”. Selain 

berperan sebagai Rasul Allah untuk menyampaikan hukum-hukum-Nya, 

beliau juga memiliki peran dalam kedudukannya yang tertinggi, memiliki 

kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Sistem pemerintahan Rasul adalah 

sistem pemerintahan dengan corak Teodemokratis. Yaitu, pemerintahan 

yang berdasarkan atas hukum wahyu yang diturunkan Allah, dan juga 

pemerintahan yang dirumuskan melalui musyawarah bersama.13 

Salah  satu  tujuan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan  

kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tanggungjawab tersebut 

dibebankan kepada pemerintah untuk   memajukan   kesejahteraan   rakyat   

dan   wajib   menjamin   agar   setiap   warganya mencapai kesejahteraan 

dengan dasar taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan..14 Legalitas  

kekuasaan  serta  kaitan  antara  pemerintah  dengan  rakyat  merupakan 

fenomena   umum   disetiap   pemerintahan. 15 Melibatkan   rakyat   didalam   

apa yang disebut ‘pemerintahan’, telah memaksa pemerintah untuk   

melakukan   berbagai pendekatan agar melancarkan legitimasi kekuasaan 

mereka. 

Lembaga  negara  adalah  lembaga  (organ)  dari  negara yang  tugas  

dan  wewenangnya  diatur  melalui  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  1945).  Secara  fungsional,  lembaga  

negara dalam   penyelenggaraan   negara   terdiri   dari   eksekutif, legislatif,   

                                                 
13 Ahkam  Jayadi,  Peran  Nilai-Nilai  Religiositas dalam Pembangunan  dan  

Penegakan  Hukum  Negara,  Jurnal Jurisprudentie, 6 No. 1 (2019), h. 10. 

14 Dea  Larissa.“Pertanggungjawab  Hilang  Atau  Rusaknya  Barang  Bagasi Pesawat 
di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.”Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah 
Syar’iyyah 1, No. 2 (2020):326. 

15 Subehan  Khalik, Cerminan  Legalitas  pemerintahan  Islam  di  Masa  Pandemi, 
Jurnal al-Risalah, 20 No. 1 (2020), hlm. 3. 
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dan   yudikatif.16 Tugas  dan  tanggungjawab  Negara  adalah  melindungi  

seluruh bangsa  Indonesia  dari  ancaman  dan  serangan  pihak  manapun,  

untuk membentengi bangsa Indonesia dari serangan-serangan pihak tertentu 

maka  kemudian  dibentuk  lembaga-lembaga  yang  bergerak  di  bidang 

pertahanan  dan  keamanan  nasional  yang  selanjutnya  dikenal  dengan 

“nama” Dewan Ketahanan Nasional & Lembaga Ketahanan Nasional.17 

Sebagai   wujud   kesempurnaan,   manusia   diciptakan   oleh   Allah 

Swt. dengan membawa   dua   tugas  dan   tanggung   jawab  besar,   yaitu   

sebagai   seorang   hamba (abdullah) dan sebagai   khalifatullah   yang   

mempunyai   tanggung   jawab   ilahiyah sebagai  pengganti  Allah Swt. Dalam  

pandangan  agama, pemimpin adalah sosok “umara”, yakni  seorang  

pemimpin  haruslah  bersikap  jujur dan  saleh  serta  berakhlak mulia. Al-

Zamakhsari, al-Qurtubi, dan Abdul   Muiz   memaparkan   bahwa   pemimpin 

seharusnya  menunaikan  amanah  yang  sudah  diberikan  kepadanya,  dan  

sebaliknya rakyat juga harus menuruti perintah pemimpinnya.18 

Ditinjau  dari  sudut  pandangan Siyasah Syar’iyyah seperti yang  

diungkapkan al-Mawardi terdapat sepuluh kewajiban  yang mesti  dilakukan 

seorang  pemimpin  kepada masyarakatnya  yaitu menjaga agama yang  

sesuai dengan  ajaran-ajaran  dasar yang bersumber  dari  al-Qur’an dan 

Sunnah serta kesepakatan dari hasil ijtihad para ulama, melaksanakan 

hukum-hukum  di  antara masyarakat yang bertikai lalu menghilangkan 

                                                 
16 Jefirston Richset, “Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara 

(review)” Jurnal Pemerintahan dan Politik , 7 No. 1 (2022) h.2 

17 “Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Yang Bergerak Di Bidang Pertahanan & 
Keamanan Negara” Lutur Law Jurnal 1 No. 2 (2021) h. 42 

18 Chairul Risal “Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaaten Jeneponto Dalam 
Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar’iyyah” Jurnal Siyasatuna 2 No. 2 
(2021) h. 389 
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permusuhan  yang ada  di  dalam  masyarakat, dengan  demikian  dapat  

menimbulkan kesamarataan  yang  adil dan  tidak  ada pembeda  antara  satu  

orang/kelompok  dengan orang/kelompok lainnya, menjaga negeri dengan 

aman sehingga menimbulkan perasaan aman masyarakat dalam beraktivitas, 

menegakkan keadilan hudut (pidana). Dalam  menjalankan keberlangsungan 

pemerintahan,  penerapan prinsip al-adalah selaku suatu keniscayaan, 

lantaran pemerintahan dibentuk adil agar tercipta suatu susunan masyarakat  

yang adil  dan  makmur.  Tidaklah  berlebihan  jika  kemudian Syech al-

Mawardi dalam kitabnya Ahkam as-Sultahniyah, memasukkan syarat 

menjadi pemimpin adalah harus mempunyai sifat al-adalah atau adil.19 

Sebagaimana dalam syari’ah, meninggalkan dar al kufr (negeri kafir) 

kepada dar al Islam (negeri Islam) untuk menghindari atau meninggalkan 

fitnah dengan tujuan menegakkan agama Allah. Hakekatnya adalah 

meninggalkan apa yang dilarang Allah kepada apa yang disukai-Nya.20 

 

 

 

 

                                                 
19 Kamaruddin  dan  Usman Jafar,Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Lampoko  

Kecamatan  CampalagianKabupaten  Polewali  Mandar Perspektif Siyasah Syar’iyyah, Jurnal 
Siyasatuna, 1 No. 2 (2020), h. 221-222. 

20 Azzuhri “Pemikiran Politik Isllam Najm Al Din Al Thufi (kajian Siyasah Syar’iyyah)” 
Jurnal Ilmiah Syar’iyyah 18 No. 1 (2019) h 16 
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BAB IV 

MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH 

PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH 

A. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap ABK DI Kapal Asing 

 
1. Prosedur  UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia 
 

Melihat banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal asing, 

khususnya ABK yang bekerja sektor perikanan dan niaga memerlukan aturan 

hukum untuk mengatur terkait perlindungan hak-hak serta kondisi 

kelayakan kerja pada kapal perairan asing sesuai dengan standar 

internasional. Beberapa pembentukan aturan khusus tentang ABK juga 

dilatarbelakangi oleh tingginya kasus pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia yang seringkali menimpa para ABK di sektor perikanan dan migran. 

Berbagai pemasalahan yang dialami para pekerja perikanan adalah terkait 

upah yang dibawah standar hingga tindak kejahatan yang mengancam nyawa 

para pekerja. Permasalahan tersebut pada dasarnya dapat dicegah dengan 

memberikan berbagai persiapan dan pemahaman kepada para ABK sebelum 

mereka dikirim untuk bekerja di kapal-kapal perikanan berbagai negara. 

Perlindungan yang diatur dalam Pasal 3 UU 18/2017 yang ditujukan 

bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia bertujuan 

untuk:  

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai 

warga negara dan sebagai pekerja migran Indonesia; dan  
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2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran 

Indonesia termasuk keluarganya. 1 

Peraturan ini menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia harus 

dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban 

kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat 

manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. 

Terdapat asas-asas pelindungan pekerja migran yang tercantum 

dalam pasal 2 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia, yaitu asas keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat 

dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan 

gender, nondiskriminasi, anti perdagangan manusia, transparansi, 

akuntabilitas, dan berkelanjutan. 

Pembahasan terkait perlindungan hukum, sangat berkaitan pula 

dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia 

sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta 

lingkungannya.2 Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban 

untuk melakukan suatu tindakan hukum. Begitu pula dengan anak buah 

kapal perikanan, sebagaimana yang tertera dalam pasal 6 Ayat 1 UU No. 18 

Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut: 

a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai 

dengan kompetensinya. 

b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan 

pelatihan kerja. 

                                                 
1 Henny Natasha “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal 

Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat” Jurnal Pembangunan Hukum 
Indonesia 2 No. 2 (2020) h. 174-187 

2
 Muhammad Sadi dan Sobandi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta : 

Prenadamedia Group (2020), h. 28 
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c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara 

penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri.  

d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan 

tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah 

bekerja.  

e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.  

f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara 

tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau 

perjanjian kerja.  

g. Memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat 

merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di indonesia dan di negara tujuan penempatan. 

h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana 

tertuang dalam perjanjian kerja.  

i. Memperoleh akses berkomunikasi.  

j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja.  

k. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudi negara tujuan 

penempatan.  

l. Memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan 

kepulangan pekerja migran indonesia ke daerah asal.  

m. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran 

indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.3 

Terwujudnya pemenuhan hak seseorang berkaitan erat dengan 

adanya kewajiban yang harus dilakukan. Adapun kewajiban yang harus 

                                                 

3 
Pasal 6, UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
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dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia tertuang dalam Pasal 6 Ayat 2 UU 

No. 18 Tahun 2017, antara lain:  

1. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri 

maupun di negara tujuan penempatan.  

2. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara 

tujuan penempatan.  

3. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian 

kerja  

4. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan pekerja migran 

lndonesia kepada perwakilan republik indonesia di negara tujuan 

penempatan. 

Selain para pekerja migran yang mendapatkan hak, keluarga mereka 

juga berhak mendapatkan hak sebagai berikut:  

a. Memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan 

Pekerja Migran Indonesia;  

b. Menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal 

di luar negeri;  

c. Memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran 

Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;  

d. Memperoleh akses berkomunikasi 

Selain itu, UU 18/2017 memberikan hak bagi ABK Indonesia untuk 

dilayani secara profesional dan manusiawi, dilayani tanpa diskriminasi 

sebelum, selama, dan setelah bekerja, dan dibayar sesuai dengan standar 

upah yang berlaku di negara tempat mereka bekerja, kesepakatan kedua 



59 

 

 

 

negara, atau Perjanjian Kerja, dan dilindungi dari tindakan yang dapat 

merendahkan martabat mereka sesuai dengan undang-undang.4 

UU 18/2017 juga menjadi tolak ukur dalam memberikan 

perlindungan karena spesifikasi perlindungan yang diberikan cukup lengkap. 

Pada bab III UU 18/2017 membagi perlindungan bagi pekerja migran 

Indonesia meliputi:  

1. Perlindungan sebelum bekerja; 

2. Perlindungan selama bekerja; 

3. Perlindungan setelah bekerja. 

Kemudian dalam hal perselisihan, jenis-jenis perselisihan 

sebagaimana dijelaskan dalam UU No 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Hubungan Indutrial meliputi: 

a) Perselisihan hak; 

b) Perselisihan kepentingan; 

c) Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan  

d) Perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan. 

Kemudian dalam BAB IX UU No. 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian 

perselisihan, ketentuan Pasal 77 ayat satu menyebutkan : 

1. Apabila  terjadi perselisihan antara Pekerja Migran Indonesia dengan 

pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, 

penyelesaian dilakukan secara musyawarah. 

2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan 

penyelesaian perselisihan tersebut kepada instansi yang bertanggung 

                                                 
4 Firdaus Arifin, Hak Asasi Manuisa  (Teori Pengembangan dan Pengaturan), Thafa 

Media : Yogyakarta (2019) h.60 
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jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Pusat. 

Dalam hal ini, penyelesaian yang dapat dilakukan dengan mediasi  

oleh mediator yang berada di setiap instansi yang bertanggung jawab 

dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, kemudian Konsiliasi, dan 

arbitrase (perselisihan dantara pekerja dengan perusahaan). 

3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat 

mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.5 

Kemudian BP2MI menyediakan layanan pengaduan yang bisa 

dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni pengaduan langsung (tatap muka) 

kepada petugas di Crisis Center UPT BP2MI, dan pengaduan online 

memakai channel seperti whatsapp, call center hotline, facebook, 

instagram, dan twitter baik pengadu langsung maupun tidak langsung. 

Petugas akan membantu pengisian formulir, dan juga akan membantu 

supaya data aduannya lengkap dan valid informasinya. Formulir ini 

nantinya akan dipilah berdasarkan : 

a) Penerimaan pengaduan yang sifatnya surat tembusan, pengaduan 

permasalahan PMI, selain di tangani oleh UPT BP2MI, juga ditangani 

instansi lain seperti Dinsosnakertrans baik tingkat propinsi, 

kabupaten/kota, P3MI, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ataupun 

oleh Perwakilan RI di Luar Negeri. Dalam penanganannya di data dan 

dimonitor tersendiri dan diikuti perkembangannya. Bila dalam waktu 

2 (dua) bulan terhitung dari tanggal surat tembusan tersebut, dan 

                                                 
5 Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 
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belum ada tindak lanjut, maka Tim Pos Pengaduan PMI UPT BP2MI 

melaporkan kepada Pejabat untuk dilakukan kebijakan tindak lanjut.  

b) Penentu kebijakan/pengambil keputusan dalam penanganan kasus 

CPMI/PMI pada saat dilaksanakan proses mediasi, antara pelapor 

dengan P3MI yang mengambil kebijakan penentuan kesepakatan, 

penjatuhan sanksi, penetapan besarnya ganti rugi, dan lain sebagainya 

adalah dilakukan pejabat struktural, dimana pada saat dilaksanakan 

mediasi petugas Pos pengaduan PMI selalu didampingi pejabat 

structural untuk mengambil kebijakan. 

c) Pendataan dan pengklasifikasian masalah semua data yang masuk 

sesuai dengan format yang sudah ditentukan dan kasus dapat 

dibedakan dalam penanganannya seperti kasus pmi Legal (Non 

Litigasi), Kasus ini merupakan kasus yang memerlukan penanganan 

biasa, yakni kasus yang bisa diproses sesuai alur bagan penanganan. 

Kasus PMI Ilegal (Litigasi) : Kasus ini merupakan kasus yang tergolong 

kasus litigasi, karena kasus ini menyangkut pidana maka dalam 

penanganannya langsung diserahkan dan ditangani oleh Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk ditindak lanjuti dan dapat langsung 

diteruskan ke pihak kepolisian hingga proses pengadilan. 

Kemudian dalam  Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  

tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi “Ketentuan 

lebih lanjut mengenai penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan 

pelaut perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c 

diatur dengan Peraturan Pemerintah”, kini telah terbit PP No. 22 tahun 2022 

Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak 
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Kapal Perikanan Migran setelah kurang lebih 5 (lima) tahun PP ini baru 

disahkan oleh presiden.        

 

2. Kedudukan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 Tentang 

Penempatan dan Pelindungan ABK di Kapal Asing 

Disahkannya PP No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan 

Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran 

oleh Presiden Joko Widodo pada 08 Juni 2022 merupakan tindak lanjut atas 

Pasal 64 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam upaya 

perlindungan terhadap ABK perikanan di kapal asing. Pembentukan PP ini 

dilatarbelakangi sebab adanya kekhususan kondisi pada Awak Kapal Niaga 

Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang menyebabkan perlu diatur 

secara terpisah dari peraturan mengenai penempatan dan pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia secara umum. Hal ini bertujuan untuk 

menyelesaikan perselisihan antara awak kapal niaga migran atau awak kapal 

perikanan migran dengan BP2MI, P3MI, atau perusahaan yang menempatkan 

awak kapal untuk kepentingan perusahaan sendiri mengenai pelaksanaan 

perjanjian penempatan yang dilakukan. 

Sebelum ditetapkannya PP No 22 Tahun 2022 kewenangan 

Penempatan Awak Kapal (Niaga dan Perikanan) berada dibawah 

Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Permenhub No. 84 

Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Ditjen 

Binapenta dan PKK Kemenaker, menjelaskan bahwa terdapat Dualisme 

Perijinan Pelaksana Penempatan PMI Awak Kapal yaitu Manning agent 

(SIUPPAK) oleh Kemenhub dan P3MI (SIP3MI) oleh Kemnaker.  
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Penempatan ABK oleh manning agency dengan Surat Izin Usaha 

Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dari Kementerian 

Perhubungan. Sedangkan Penempatan ABK oleh Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan Surat Izin Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Kementerian Ketenagakerjaan. 

Terdapat juga beberapa PT yang hanya memiliki ijin penempatan dari Dinas 

Perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 6  

Adanya surat izin penempatan ABK dapat dilakukan oleh berbagai 

instansi misalnya Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan dapat 

mengeluarkan SIUP Penempatan ABK oleh Agency, Kemudian Kementerian 

Perhubungan juga mengeluarkan Surat Ijin Usaha Perekrutan dan 

Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), Kementerian Tenaga Kerja 

mengeluarkan Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(dikenal SIP3MI) kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(P3MI) menjadikan adanya kewenangan tumpang tindih dan saling 

bersilangan sehingga menyebabkan ketidakjelasan terkait pemegang peran 

utama dalam pengendalian penempatan, pelaksanaan pemantauan dan 

pengawasan terhadap ABK Indonesia untuk menemukan jawaban atas 

problem-problem hukum yang nyata dan sama.7 

Melihat permasalahan-permasalahan regulasi diatas hadirnya 

Disahkannya PP No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan 

Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran merupakan 

sebuah solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga, UU No. 

                                                 

6  Sudrajat, Tedi dan Wijaya, Endra. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan 
Pemerintah. Jakarta: Sinar Grafika (2020) 

7Djoni Sumardi Gozali, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Cet. 1; Bandung: Nusa 
Media (2018), h. 8.  
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18 Tahun 2017 dapat berjalan dengan optimal dengan disahkannya PP ini. 

Peraturan Pemerintah ini mengatur perlindungan awak kapal perikanan 

migran baik sebelum, sedang dan sesudah bekerja mulai dari persyaratan 

awak kapal perikanan, PKL, KKB, persyaratan P3MI, tanggung jawab P3MI 

terhadap awak kapal perikanan, sanksi-sanksi terhadap P3MI, evaluasi 

perselisihan. PP No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan 

Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran telah 

menetapkan tentang kewenangan tunggal penerbitan perizinan perusahaan 

penempatan. PP ini menegaskan bahwa perusahaan yang melakukan 

penempatan PMI Pelaut Perikanan, wajib memiliki izin dari Kementerian 

Ketenagakerjaan, yaitu Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (SIP3MI).  

Pasal 25 ayat (1) Pengaturan tentang kewenangan tunggal penerbitan 

perizinan diharapkan menjadi jalan keluar atas penyelesaian permasalahan 

dualisme kewenangan perizinan dan pengawasan penempatan PMI Pelaut 

Perikanan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian 

Ketenagakerjaan pengawasan penempatan PMI Pelaut Perikanan antara 

Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagaimana 

dalam Pasal 43 yang mengatur bahwa “pada saat Peraturan Pemerintah ini 

mulai berlaku manning agency yang telah memiliki Surat Izin Usaha 

Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang diterbitkan berdasarkan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 tahun 2013, mengalihkan 

perizinan menjadi SIP3MI paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun”. Dalam PP 

telah juga diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh P3MI untuk 

mendapatkan SIP3MI yang telah diatur dalam pasal 54.8  Serta adanya sanksi 

                                                 
8  Sudrajat, Tedi dan Wijaya, Endra. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan 

Pemerintah. Jakarta: Sinar Grafika (2020) 
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apabila P3MI (perusahaan penempatan pekerja migran Indoensia) 

melanggar apa yang telah diatur dalam PP ini yaitu berupa pencabutan 

SIP3MI.  

Selain itu, Peraturan ini juga telah mengatur standar minimum yang 

harus ada dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL), di antaranya waktu kerja dan 

waktu istirahat sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (3). Pasal 17 ayat (3) 

adanya kewajiban Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Selanjutnya, dapat 

dilihat perbedaan antara pelindungan awak kapal migran sektor perikanan 

dengan pelindungan awak kapal migran sektor niaga pada tabel dibawah ini : 

 

NO 

 

Pelindungan Awak Kapal Migran 

Perikanan 

Pelindungan Awak Kapal Migran 

Niaga 

1 

Memiliki pendidikan sesuai 

dengan persyaratan jabatan yang 

ditetapkan oleh Pemberi Kerja 

atau Prinsipal 

Tidak ada ketentuan persyaratan 

2 
Memiliki nomor dokumen 

identitas pelaut atau kode pelaut; 

Tidak diperlukan dalam 

pemuatan berkas identitas ABK 

3 
Memiliki nomor international 

maritime organization 

Tidak diperlukan dalam 

pemuatan berkas identitas kapal 

4 Tidak ada Zona atau wilayah pelayaran 

5 Tidak ada 

Tempat dan tanggal awak kapal 

perikanan migran diharuskan 

melapor pekerjaan di kapal 

6 Tidak ada 
Memiliki pelindungan awak kapal 

perikanan migran diatas kapal 

7 Referensi nomor KKB Tidak ada 

8 Tidak ada 

Memiliki perusahaan yang 

menempatkan awak kapal 

migran untuk kepentingan 

perusahaan sendiri 
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Mengenai perlindungan pekerja yang dimuali sebelum, sedang hingga 

setelah bekerja, untuk sektor niaga migran dicantumkan pada BAB 2 tentang 

Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dalam pasal 15 

hingga pasal 21 pada PP No.  22 tahun 2022. Sedangkan untuk perikanan 

migran dicantumkan dalam pasal 31 hingga pasal 37 pada BAB 3 Tentang 

Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran. Dalam PP ini 

dijelaskan seluruh kaitannya dengan penempatan dan pelindungan awak 

kapal dimulai dengan persyaratan kerja awak kapal, perjanjian kerja  laut 

(PKL), Kesepakatan kerja bersama (KKB), perusahaan penempatan pekerja 

migran Indonesia (P3MI), tanggung jawab P3MI, hingga pengurusan 

pemulangan sampai ke daerah asal. 

Meskipun telah diatur terkait Perjanjian Kerja Laut dan Kesepakatan 

Kerja Bersama, namun terkait standar PKL dan KKB perlu diatur lebih lanjut 

oleh BP2MI sesuai amanat Pasal 15 ayat 3 UU 18 No. 2017 dan Kementerian 

Ketenagakerjaan terkait KKB sesuai PP 22 No. 2022. Adanya PKL dan KKB ini 

bertujuan untuk relasi kuasa yang seimbang antara PMI PP dengan pemberi 

kerja. Meskipun PP No. 22 Tahun 2022 dalam Pasal 35 ayat (2) dan (5) telah 

menjamin bentuk-bentuk pelindungan yang harus diberikan oleh pemberi 

kerja atau prinsipal kepada PMI PP, namun untuk menutup celah perbedaan 

standar pelindungan di tiap negara, Pemerintah Indonesia perlu melakukan 

negosiasi dan kerjasama bilateral (Memorandum of Understanding/MoU) 

dengan negara penempatan untuk menentukan standar pelindungan PMI PP 

sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Indonesia Ocean Justice 

Initiative terkait hal penting yang perlu disepakati dan dimuat dalam MoU 

para pihak antara lain : 

a. Standar upah minimum; 
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b. Tata cara pembayaran upah; 

c. Keselamatan dan kesehatan kerja; dan  

d. Komitmen mutual recognition (pengakuan timbal balik) atas sertifikat 

pelatihan PMI PP. 

Kemudian, apabila anak buah kapal mendapatkan tindakan sewenang-

wenang, maka sesuai  dengan kenentuan mengenai penyelesaian perselisihan 

yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017, didalam BAB IV Tentang 

Penyelesaian Perselisihan PP No. 22 Tahun 2022 mendetailkan bagaimana 

prosedur penerapan penyelesaian dengan cara: 

1. Penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan Awak Kapal Niaga Migran atau 

Awak Kapal Perikanan Migran dengan BP2MI, P3MI, atau perusahaan yang 

menempatkan awak kapal untuk kepentingan perusahaan sendiri 

mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan dilakukan secara 

musyawarah. 

2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak tercapai kata sepakat, para pihak dapat mengajukan gugatan melalui 

pengadilan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

3. Perwakilan Republik Indonesia memberikan bantuan hukum, 

pendampingan, dan/ atau mediasi pada Awak Kapal Niaga Migran dan 

Awak kapal Perikanan Migran di luar negeri. 

4. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitasi 

jasa advokat oleh Perwakilan Republik Indonesia pada prinsipnya 

mengutamakan bantuan hukum pro bono sesuai dengan hukum negara 

setempat. 
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5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan jika kondisi 

negara setempat tidak memungkinkan untuk diberikan bantuan hukum 

pro bono, Perwakilan Republik Indonesia dapat memfasilitasi bantuan 

hukum dari jasa advokat di negara setempat, terbatas pada ancaman 

pidana mati.  

6. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan ayat (3) yang 

diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia, tidak mengambil alih 

tanggung jawab pidana dan perdata.9 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat dua (2), Pengadilan hubungan 

industrial merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan 

peradilan umum yang berwenang dalam penyelesaian perselisihan hak, 

kepentingan, hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh 

dalam satu perusahaan.10 

 

B. Perlindungan Hukum Terhadap ABK Perspektif Siyasah Syar’iyyah 
 

Perlindungan  hukum merupakan upaya  pemberian  perlindungan  

terhadap  harkat  dan martabat  seseorang  berdasarkan  ketentuan  hukum  

yang  berlaku. Menurut Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  

mengartikan  perlindungan  hukum  ialah  tempat  berlindung,  perbuatan  

(hal dan sebagainya) dalam tatanan konsep melindungi. Pemaknaan kata 

perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan  unsur-unsur,  

yaitu  unsur  tindakan  melindungi,unsur  cara-cara  melindungi.  Dengan 

                                                 
9
 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan 

Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran 
10

 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
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demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan 

cara tertentu.11 

Konsep perlindungan dapat dikaitkan dalam syariat Islam yang 

menerangkan hak-hak perseorangan dan hak-hak kemasyarakatan dan 

menguatkuasakan keadilan dengan berbagai cara melalui segala ciri 

hukumannya. Dengan demikian, setiap orang akan aman pada keselamatan 

diri, jiwa, harta benda, kehormatan dan segala hak-hak yang halal. 

Sebagaimana  diketahui  bahwa  sistem  masyarakat  Islam  bersumber  

dari  Aqidah Islam, yang pelaksanaannya dijalankan secara operasional lewat 

petunjuk syari’at Islam.12 Kajian syariat Islam tentang maqasid syari’ah 

merupakan salah satu poin penting. Sifat pentingnya maqasid syari’ah ini 

sebagai suatu keharusan untuk  dipahami  menurut  para  ahli  teori  hukum.  

Tujuannya  adalah  untuk mewujudkan  kemaslahatan  beserta  

menghindarkan  dari  mafsadah.  Islam dalam  penetapan  hukum  bertujuan  

untuk  kebaikan  seluruh  umat  manusia. Aturan  yang  ditetapkan  oleh    

Allah  SWT  adanya  manfaat  yaitu  untuk kebaikan  manusia.  Ibnu  Qayyim  

al-Jauziyah  menyatakan setiap  persoalan  yang  menyimpang  dari  rahmat,  

hikmah,  maslahat,  dan keadilan  bukan  berasal  dari  ketentuan  Allah.13  

Karena  tujuan  syari'at  adalah kemaslahatan seluruh manusia di dunia dan 

akhirat. Sehingga nilai-nilai yang terkandung   dalam   syari'at   berisikan   

rahmat,   keadilan,   dan   semuanya mengandung hikmah.  

                                                 
11 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua Cet. 1, (Jakarta : Balai 

Pustaka), h. 595 
12 Andi Tenri Padang “Analisis Tentaang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia” 

Jurnal Siyasatuna 2 No. 2 (2021) h.409 
13 Kholifah “Tinjauan Maqashid Syariah Al-Syatibii tentang Perlindungan Hukum 

UMKM di Masa Pandemi” Jurnal Ilmu Syariah (2020) 16 No.2, h. 265-283. 
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Islam melindungi menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dasar 

yang dimiliki oleh setiap individu, baik yang menyangkut kebutuhan 

immaterial maupun material dan hak yang menyangkut keselamatan dan 

kesehatan jasmani, harta benda maupun kehormatannya. Siapa saja yang 

memberi hak-hak hidupan seorang saja dinilai seakan- akan telah melakukan 

perbaikan hidup seluruh umat manusia,. 

Dalam al-quran dijelaskan dalam QS al-Nisa’/4: 58 yang menyebutkan 

seorang wajib menetapkan hukum dengan adil yang dijelaskan : 

 

م              ك  ا  ا    ت      ا                ل     ا      ا    ا          ي             م           ال  ا      
ال         ت ح      ا       ا                   م          ا                                  ا ك  ي        

ا ي        
 

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat.”14 

Sudah jelas diterangkan dalam ayat ini untuk mereka agar berlaku adil 

dalam menetapkan hukum. Kemudian Isti’adzah yang artinya memohon 

perlindungan, Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim Rahimahullahu Ta’ala berkata, 

“Ketahuilah lafadz ‘aadza dan perubahan darinya menunjukan perlindungan, 

membentengi, dan keselamatan. Adapun hakikat maknanya adalah lari dari 

sesuatu yang engkau takuti kepada apa yang memeliharamu darinya. Oleh 

kerena itu yang dimintai perlindungan disebutkan sebagai tempat berlindung. 

Sebagaimana ia juga dinamai tempat bernaung dan tempat benteng.”  Jadi 

                                                 

14 Kementerian Agama, Alquran dan Terjemehannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 
1-10, Jakarta : LajnahPentashihan Mushaf Al-Quran (2019) h. 118 
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para pihak perusahaan kapal sangat wajib memerhatikan pekerjanya di atas 

kapal teruma hal perlindungannya. Sebagai mana dalam ayat dan hadits telah 

dijelaskan. Dan dalam hadist itu sendiri dapat dimaknai bahwa para pekerja 

bertaruh nyawa kepada tempat ia berlindung, benteng atau juga tempat ia 

bernaung saat mereka bekerja. 15  Pihak perusahaan kapal pun sangat 

diwajibkan untuk memberi mereka apa yang layak mereka dapatkan secara 

manusiawi dan secara adil. 

Dalam al-quran dijelaskan dalam QS al-Maidah’/5:32 yang 

menyebutkan seorang wajib menetapkan hukum dengan adil yang 

dijelaskan : 

ل                  
                       ك       ا    

ا                              ي             ا                                 

ا           ا  ل  ا                       ي    ي ا  ا              ا        ي ا            ا  ل  ا         ي    ل ق                 

ت   م   ا    ا         م      ل   ي                 ا    ل                   م ك   ي   
 ٣٢ ل                               

Terjemahnya: 

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan 
dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia 
seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang 
manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia 
semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul 
Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian 
banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui 
batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”16 

Al-Qur’an telah menggariskan panduan etik yang sangat menjunjung 

tinggi rasa kemanusiaan dan hak-haknya. Hak hidup merupakan hak paling 

                                                 
15 Bukhari Umar, Hadis Tarbawi (Pendidikan Dalam Perspektif Hadis), Amzah : 

Jakarta (2022) 

16 Kementerian Agama, Alquran dan Terjemehannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 
1-10, Jakarta : LajnahPentashihan Mushaf Al-Quran (2019) h. 118 
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mendasar yang wajib dijaga. Apabila ini tak mampu dilakukan terhadap satu 

orang saja, ibarat telah mengabaikan hak hidup seluruh manusia. Bahkan 

perbuatan menggunjing digambarkan sebagai kekejian luar biasa yang 

melebihi pembunuhan fiisik seseorang. Sebab menggunjing justru dapat 

mengakibatkan matinya eksistensi seseorang atau dengan kata lain, 

menggunjing sebetulnya merupakan pembunuhan karakter yang 

implikasinya bisa menyasar ke berbagai hak lain dari seseorang yang 

meliputi :  

1. Hak kemerdekaan pribadinya.  

2. Hak kemerdekaan bertempat tinggal.  

3. Hak kemerdekaan memiliki harta benda.  

2. Hak kemerdekaan berpikir dan berpendapat.  

3. Hak kemerdekaan beragama. 

4. Hak kemerdekaan belajar atau memperoleh pendidikan  

5. Hak hidup dan jaminan keamanan. 

Dalam siyasah syar’iyyah, perlindungan hukum yang diberikan oleh 

pemerintah ini telah dilakukan pada zaman Rasulullah Saw. Pada masa itu 

hal yang selaras dengan pembentukan peraturan mengenai perlindungan hak 

bagi rakyatnya yang dikenal dengan Majilis Syura. Majlis Syura menurut 

bahasa artinya tempat musyawarah, sedangkan menurut istilah ialah 

lembaga permusyawaratan rakyat. Atau dengan pengertian lembaga 

permusyawaratan atau badan yang ditugasi untuk memperjuangkan 

kepentingan rakyat melalui musyawarah. Dengan demikian majlis syura ialah 

suatu lembaga negara yang bertugas memusyawarahkan kepentingan rakyat. 

Pada masa Rasulullah, belum ada lembaga perwakilan seperti yang ada di 

negara- negara sekarang. Tetapi praktiknya telah beliau kerjakan. Saat itu 



73 

 

 

 

musyawarah dilakukan di mesjid atau di tempat lain yang mereka kehendaki, 

Berbeda dengan zaman sekarang, manusia semakin banyak jumlahnya, 

memiliki keinginan politik yang beragam, sehingga memerlukan suatu 

lembaga resmi, tempat yang resmi dan tata tertib musyawarah atau sidang 

yang detil agar dapat memenuhi tuntutan zaman yang semakin kompleks. 

Anggota Majlis Syura, sebagaimana layaknya seorang wakil rakyat 

memiliki hak dan kewajiban. Menurut Djazuli berdasarkan kajiannya atas 

berbagai pendapat ulama, di antaranya adalah Muhammad Rasyid Ridha dan 

Abul A’la Al-Maududi, adalah sebagai berikut:  

Hak-hak anggota majlis syura :  

a) Memilih dan membaiat khalifah terpilih; 

b) Mengarahkan kehidupan masyarakat pada kemaslahatan; 

c) Membuat undang-undang dalam berbagai hal yang tidak diatur secara 

tegas dalam Alquran dan hadis; 

d) Memberi pertimbangan kepada khalifah dalam menentukan kebijakannya; 

e) Mengawasi jalannya pemerintahan. 

Kewajiban anggota majlis syura :  

1. Memberikan kekuasaan kepada khalifah; 

2. Mempertahankan negara dan undang-undang sesuai syariat Islam; 

3. Melaksanakan syariat Islam (sesuai Alquran, hadis, ijma’, qiyas, dan lain-

lain); 

4. Mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat; 

5. Menegakkan keadilan. 17 

                                                 
17 Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam”, Jurnal 

Hukumah: Jurnal Hukum Islam 5 No.2 (2022): h.124-126 
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Selain itu, islam pun telah memberikan hukum hukum yang harus 

diperhatikan bagi para pemilik perusahaan untuk memberikan perlindungan 

kepada pekerja. Hal-hal tersebut menyangkut: 1) Perlindungan terhadap 

pekerja dan waktu istirahat yang layak (H. R. Al-Baihaqy); 2) Jaminan 

penghidupan bagi pekerja (H. R. Al Nasai); 3) Menyegerakan membayar gaji 

(upah) (H. R. Abu Dawud).18 

Zainuddin Ibrahim Muhammad Ibn Nujaim berpendapat bahwa 

siyasah adalah tindakan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin 

untuk mencapai  kemaslahatan yang diyakininya, meskipun kebijakan 

tersebut tidak memiliki dasar yang spesifik dalam hukum. Konsep siyasah 

yang disampaikan oleh Zainuddin ini       memiliki kesamaan dengan pandangan 

Abdul Wahab Khalaf dan Ahmad Fathi Bahansi, di mana siyasah diarahkan 

pada strategi untuk mencapai kemaslahatan. Namun, Zainuddin memiliki 

perbedaan penting, yaitu bahwa upaya untuk mencapai kemaslahatan ini 

dilakukancara khusus oleh seorang pemimpin sebagai perwakilan dari 

Negara. 19 

Islam adalah agama yang mempertahankan nilai-nilai universal 

manusia. Agama ini sangat memperhatikan hak dan kewajiban setiap orang, 

termasuk hak dan kewajiban pekerja dan buruh. Menurut ajaran yang dapat 

dilihat dari beberapa hadis, ada keyakinan yang jelas bahwa karyawan harus 

memiliki lingkungan kerja yang nyaman, penundaan pembayaran gaji, 

tuntutan pekerjaan yang melampaui kemampuan mereka, dan hal-hal 

lainnya. Oleh karena itu, Islam menunjukkan betapa pentingnya pekerja dan 

                                                 
18 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika : Jakarta (2023) 
19 Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Malang: UIN- 

Maliki Press, 2018), h.29 
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buruh dalam kehidupan manusia, dan memberikan nilai-nilai yang kuat 

untuk melindungi mereka. Prinsip atau konsep keadilan dalam Islam telah 

diterapkan oleh Rasulullah SAW dan khulafa' al-rasyidin, yang menjadi ibrah 

atau pengajaran untuk umat manusia sepanjang zaman.20 Konsep keadilan 

Islam yang digariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya bukanlah 

konsep retorik semata-mata karena telah terbukti efektif dan ideal untuk 

diterapkan di zaman kita.21 

 
 
 
 

                                                 
20 Fuad Thohari, Hadis Ahkam : Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, 

Qishash, dan Ta’zir), Budi Utama : Yogyakarta (2018) 

21 Marina “Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Dan Pelakssanaannya Pada Zaman 
Rasulullah Saw Dan Khulafa’ Ar Rasyidin”Jurnal Syariiati  No 2 (2021) h. 196-206 



 

   BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Mekanisme perlindungan hukum terhadap pekerja migran khususnya 

anak buah kapal (ABK) telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 

18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Tetapi untuk ABK itu sendiri memerlukan spesifikasi hukum untuk 

memperjelas hak mereka selama diperairan asing yang jauh dari 

daratan. Sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun, 

pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 

Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan 

Awak Kapal Perikanan Migran yang merupakan bagain dari amanat 

ketentuan UU No. 18 Tahun 2017 dalam pasal 64. 

2. Hadirnya PP No. 22 tahun 2022 menjadi payung hukum yang jelas 

bagi ABK yang bekerja di kapal perikanan maupun kapal niaga asing. 

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 memberikan perlindungan 

terhadap ABK mulai dari sebelum, sedang, dan pada saat setelah 

bekerja termasuk diaturnya standar waktu kerja dan waktu istirahat  

dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL), kewajiban Kesepakatan Kerja 

Bersama (KKB) hingga prosedur gugatan dalam pengadilan. Peraturan 

Pemerintah ini juga telah mengatur kewenangan tunggal mengenai 

penerbitan  perizinan  perusahan  penempatan  dibawah  
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Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu adanya Surat Izin Perusahaan  

Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia (SIP3MI). Dengan adanya 

Peraturan Pemerintah ini, diharapkan bisa mengurangi tindakan 

kejahatan diatas kapal.  

3. Dalam pandangan siyasah syar’iyyah, bentuk perlindungan hukum 

yang diberikan pemerintah terhadap anak buah kapal telah dilakukan 

pada masa Rasulullah saw. saat itu dikenal dengan majilis syura yang 

membuat Undang-Undang hingga menegakkan keadilan dan juga 

dalam konteks prinsip pada siyasah syar’iyyah, telah sebanding lurus 

dengan bagian prinsip keadilan, prinsip perlindungan hak asasi 

manusia, dan dengan prinsip kesejahteraan.  

 

B. Saran  

Setelah mengkaji dan menguraikan permasalahan dalam skripsi ini, 

maka ada beberapa saran yang disampaikan, sebagai berikut:  

1. Pemerintah Membuat peraturan lebih lanjut terkait standar PKL 

(perjanjian kerja laut) dan KKB (kesepatakan kerja bersama), 

melakukan kerjasama bilateral dan negosiasi (Memorandum Of 

Understanding/MoU) dengan negara penempatan awak kapal untuk 

menentukan standar yang sesuai dengan standar perlindungan 

internasional yang berlaku, Membuat pengaturan terkait mekanisme 

pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, 

memberikan bantuan hukum kepada ABK yang mengalami masalah, 

dan mempercepat proses perumusan kurikulum pelatihan sesuai 

standar STCW-F oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga 
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sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh PP PMI dapat diakui secara 

internasional. 

2. Pemerintah Indonesia terutama dalam bidang ketenagakerjaan harus 

meningkatkan pelayanan pelindungan terhadap PMI selama bekerja 

di luar negeri, seperti menjalin dan meningkatkan hubungan kerja 

sama dengan negara lain khususnya negara penempatan pekerja 

migran Indonesia agar keamanan dan keselamatan pekerja migran 

Indonesia lebih terjamin. Dan perwakilan negara Indonesia seperti 

KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau KJRI (Konsulat 

Jenderal Republik Indonesia) di negara penempatan harus dapat 

memberikan pelayanan dan perlindungan kepada pekerja migran 

Indonesia di kapal  asing. 

3. Bagi Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, 

termasuk PPTKI (Pelaksana Penempatan TKI) dapat memahami dan 

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UU No. 

18 Tahun 2017 dan PP No. 22 Tahun 2022 dalam kegiatannya 

menempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, sekaligus 

bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan dan perlindungan 

hak- hak bagi Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkannya. 

4. Calon  Pekerja  Migran  Indonesia/Pekerja  Migran  Indonesia  

beserta keluarganya juga wajib mengetahui hak-hak yang 

didapatkan, baik sebelum, bekerja selama, maupun sesudah bekerja 

menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, dan calon Pekerja 

Migran Indonesia agar tidak mendaftarkan diri menjadi PMI melalui 

perusahaan/ perseorangan yang tidak memiliki izin resmi dari 

lembaga atau pemerintah. 
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C. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sumbangan pemikiran 

ilmiah terhadap program studi ketatanegaraan islam yang berkenaan dengan 

konsep analisa putusan klausul bersyarat dengan contoh Peraturan 

Pemerintah dalam pandangan Siyasah Syar’ Iyah, penelitian ini juga menjadi 

sarana evaluasi dan pembelajaran  penulis dalam memahami program studi 

ketatanegaraan islam sebab penulis harus mengutak atik seluruh materi yang 

berkaitan dengan Hukum Tata Negara sehingga dapat pula menjadi bahan 

evaluasi pengetahuan. 
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