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ABSTRAK 

Nama : Muh. Taufik Hidayat 

NIM : 30800118029 

Judul : Peran ASEAN Political Security Community dalam Menanggulangi 

Kelompok Radikal di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus: Diplomasi 

Penyelamatan 10 Sandera Oleh Kelompok Abu Sayyaf) 

 Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran asean political 

security community dalam menanggulangi kelompok radikal di kawasan asia 

tenggara dengan dengan studi kasus diplomasi penyelamatan 10 sandera WNI oleh 

kelompok abu sayyaf. 

 Jenis penelitian skripsi ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan 

yang berlokasi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, penelitian 

kepustakaan dan juga melalui dokumentasi. Jenis data yang diperoleh yaitu data 

primer dan sekunder yang dikelolah dengan metode analisis data kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ASEAN dalam menanggulangi 

kelompok radikal di kawasan Asia Tenggara yaitu dengan membentuk pilar 

komunitas politik dan keamanan ASEAN yang dimana berupaya menjaga stabilitas 

keamanan dan politik di kawasan Asia Tenggara. Dalam penyelesaian 

penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf tidak terdapat peran yang 

signifikan dalam membantu proses diplomasi penyelamatan 10 sandera oleh 

kelompok abu sayyaf, komunitas politik dan keamanan ASEAN atau 

APSC/ASEAN Political Security Community Selain itu beberapa deklarasi, 

perjanjian, pertemuan, hingga forum yang didasarkan oleh APSC sebagai 

percepatan kerja sama memberantas ancaman teroris di kawasan, yaitu ASEAN 

Declaration on Transnasional Crime, ASEAN Declaration on Joint Action to 

Counter Terrorism, Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalization and 

Violent Extremism. Asean Regional Forum (ARF), ASEAN Ministerial Meeting on 

Transnasional Crime (AMMTC) dan ASEAN Convention on Counter Terrorism 

(ACCT). 

 Implikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana memperkuat pilar non- 

interfence yang dimana saat ini masih saja terdapat pro-kontra dalam penerapannya. 

ASEAN sebagai organisasi kawasan harus memberikan dampak bagi kawasan 

terutama dalam sektor keamanan. Kemudian, melihat program deradikalisasi 

Indonesia agar bagaimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga memakai 

program deradikalisasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan di kawasan ini. 

Kata Kunci: ASEAN, APSC, Keamanan, Terorisme, Kelompok Abu Sayyaf 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Skripsi ini membahas tentang peran yang dilakukan oleh suatu 

organisasi internasional yaitu Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorisme bernama Abu 

Sayyaf Group (ASG) terhadap penyanderaan 10 awak buah kapal yang 

berwarga negara Indonesia di perairan Filipina Selatan. 

Terorisme merupakan salah satu kejahatan lintas batas yang sangat 

menghambat stabilitas keamanan dan pertahanan internasional. Tidak hanya 

nasional, tetapi juga di daerah. Dapat dikatakan bahwa kejahatan ini merupakan 

bentuk baru dari ancaman internasional. Sejak awal wabah teroris, ancaman 

yang cukup memiliki dampak yang signifikan. Kejahatan ini sudah sering 

dibicarakan sebagai isu internasional sejak pengeboman World Trade Center 

(WTC) di Washington DC pada September 2001.1 Situasi ini tentunya dapat 

mengganggu stabilitas keamanan dunia dan regional. 

Terorisme menjadi salah satu hal yang cukup penting bagi stabilitas 

keamanan sejak peristiwa 9/11, peristiwa ini menyebabkan kampanye anti 

terorisme yang digunakan presiden Bush telah menjadikan kawasan Asia 

Tenggara sebagai “Front Kedua” setelah Afghanistan. Kawasan Asia Tenggara 

dapat dikatakan menjadi tempat kampanye terorisme dengan adanya dua hal 

 
1 Ambrosius Yustinus Kedang, “Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana War on 

Terror” Jurnal Sosial Politik, Vol. 3 No. 2 (2017), h.5 
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pertama, banyaknya penduduk di kawasan ini yang beragama Islam. Kedua, di 

kawasan ini juga terdapat beberapa kelompok kecil Muslim yang cukup keras 

pada saat menyampaikan suara mereka. Selain di negara Indonesia aksi 

terorisme juga ada di Filipina dan Malaysia.2  

Di Indonesia isu terorisme diawali sejak kasus pemboman yang terjadi 

di Kota Bali yang dikenal sebagai tragedi bom bali 1 dan 2, pengeboman Hotel 

JW Marriot, pengeboman beberapa gedung kedutaan, dan beberapa tempat 

ibadah. Kemudian Malaysia yang mayoritas beragama Islam serta Filipina dan 

Thailand yang membentuk kelompok kecil yang beragama Islam. Hal tersebut 

tidak dapat dipungkiri terdapat jaringan radikal/terorisme yang terbentuk dan 

saling berkaitan. Adapun ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan bahwasanya 

paham radikal dan terorisme telah dilarang oleh agama Islam itu sendiri. 

Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur’an, QS. Al-Maidah /5:32 

لِْ  مِنْ  رَاۤءِي لَْ  بَنيِ ْ   عَلٰى  كَتبَ نَا  ۛ ْ  ذٰلِكَْ  اجَ  ْ  بِغَي رِْ  نَف سًاْ   قَتلََْ  مَنْ   انََّهْ   اِس   نَف س 

ضِْ  فىِ  فَسَادْ   اوَْ  رَ  يَاهَا  وَمَنْ   جَمِي عًاْ  النَّاسَْ  قَتلََْ  فكََانََّمَا  الْ  يَا  فكََانََّمَا ْ  احَ   احَ 

وَلَقَدْ   جَمِي عًا  النَّاسَْ ن هُمْ  كَثِي رًا  اِنَّْ  ثمَُّْ بِال بَي ِنٰتِْ  رُسُلنَُا  جَاۤءَت هُمْ   ۛ   ذٰلِكَْ  بَع دَْ  م ِ

ضِْ  فىِ رَ  نَْ  الْ  رِفوُ    لمَُس 

Terjemahnya: 

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 

bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu 

 
2 Bambang Cipto, Hubungan Internasional Di Asia Tenggara, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007), h. 237. 
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membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di 

bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. 

Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-

akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. 

Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan 

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian 

banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”3 (Qs. 

Al-Maidah /5:32) 

 

Ayat diatas menyatakan, dalam Tafsir Al Azhar, berkaitan dengan 

kecintaan membunuh Nabi, “dan nyatanya rasul-rasul kita datang kepada 

mereka dengan ucapan yang berbeda-beda.” Hal ini karena banyak rasul Allah 

yang membawa informasi kepada mereka, artinya itu dikirimkan kepada anak-

anak Israel. Rambu-rambu dan jalan yang benar, nasehat dan petunjuk yang 

berharga: “Jika demikian” maka setelah kedatangan para rasul: “Sesungguhnya 

kebanyakan dari mereka”. Dengan mengacu pada "kebanyakan dari mereka", 

Tuhan menunjukkan sifat-Nya yang benar. Dengan kata lain, beberapa orang 

baik "setelah", jadi beberapa orang tidak patuh. Menurut pernyataan itu, itu 

berarti "dosa di bumi ini." (Akhir dari ayat 32). Dengan menyebut bumi ini 

melampaui batasnya, Tuhan telah memberi isyarat bahwa kekuasaan mutlak 

antara bumi ini hanya ada di tangan-Nya. Manusia hanya menumpang di bumi 

ini dan hanya untuk sementara. Di luar batas yang ditetapkan oleh Tuhan, tidak 

ada orang lain yang meragukan, tetapi begitu juga Tuhan. Lagi pula, dia 

mencoba mendorong batas yang ditetapkan untuknya sebagai manusia, tetapi 

tentu saja dia berbenturan dengan kekuatan mutlak Tuhan.4  

 
3 Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya”, (Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleema,2007), h. 113 
4 Haji abdul malik abdulkarim amrullah, Al-Azhar “Tafsir Al-Qur’an,Tafsir Al-Azhar Jilid 

Ke-3,  h. 1709-1710 



4 
 

  
 

 

ىَ أطَْعَمَتهَْا وَلاَ   ةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتتَْ ، فَدخََلَتْ فِّيهَا النَّارَ ، لاَ هِّ رَّ بَتِّ امْرَأةٌَ فِّى هِّ عُذ ِّ

ىَ  نْ خَشَاشِّ الأرَْضترََكَتهَْا تأَكُْ سَقَتهَْا إِّذْ حَبَسَتْهَا ، وَلاَ هِّ لُ مِّ ِ 

Terjemahnya: “Ada seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang 

dikurungnya hingga mati karena tindakannya tersebut ia masuk neraka. Wanita itu 

tidak memberi kucing tersebut makan, tidak pula minum ketika ia mengurungnya. 

Juga kucing tersebut tidak dibolehkan untuk memakan serangga-serangga di 

tanah” (HR. Bukhari no. 3482 dan Muslim no. 2242). 

Hadits di atas memberi isyarat bahwa umat Islam tidak dibolehkan melakukan 

tindakan radikal maupun teror. Keduanya merupakan tindakan yang berlebihan dan 

kejam. Apalagi bila dilakukan kepada sesama manusia. Demikian selain 

bertentangan dengan agama, juga menyalahi kemanusiaan. 

Keamanan maritim ialah hal yang cukup penting dalam keleluasaan 

navigasi dalam kawasan lautan, oleh karena itu keamanan maritim merupakan 

salah satu unsur yang cukup penting untuk lebih dilihat. Keamanan/Security 

menjadi isu yang cukup hangat dan sering diperbincangkan sebagai sebuah 

ancaman mengenai keamanan maritim yang bersifat non-tradisional yang 

berkembang dengan cukup pesat. 

Dalam hal ini, adanya tiga faktor utama alasan mengapa hal ini menjadi 

isu keamanan maritim berkembang sangat cepat, faktor pertama ialah setelah 

terjadinya serangan WTC yang menjadi titik awal hadirnya terorisme di laut, 

faktor yang kedua ialah terjadinya 3 penyerangan terorisme yang berkekuatan 

cukup besar dan faktor yang ketiga yaitu adanya serangan pembajakan yang 

terjadi di selat Malaka pada tahun 2000 yang cukup banyak.5 

 
5 Germond. 2015. “Ocean Governance and maritime security in a peaceful environment: 

The Case of the European Union”. Journal of Marine Policy Vol 66, h. 124-131 
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Salah satu ancaman yang menjadi perhatian global mengenai keamanan 

maritim yaitu terorisme yang berada di laut itu sendiri. Terorisme di laut muncul 

dengan beberapa kasus sebagai sebuah ancaman yang baru dalam keamanan 

maritim itu sendiri, berbeda dengan pembajakan di laut (Piracy) dan 

perompakan yang bersenjata (Hijacking), secara umum telah sering menjadi 

suatu ancaman di laut. Perbedaan yang cukup mendasar terorisme di lautan 

dengan pembajakan di laut ataupun perompakan ialah didasari oleh motif terror 

itu sendiri, pada saat perompakan dan pembajakan terjadi dikarenakan motif 

finansial, terorisme di laut lebih didasarkan pada motif politik. Terdapat data 

yang memperlihatkan bahwa ada 50.000 kapal dan terdapat 2.800 pelabuhan 

internasional yang cukup mudah dapat menjadi sasaran dari terorisme.6 

ASEAN menjadi satu diantara kawasan yang cukup beresiko menjadi 

ancaman terorisme di laut dikarenakan letak geopolitiknya. Kawasan ASEAN 

yang berada strategis di jalur perdagangan global serta menjadikan kelompok 

terorisme memberikan perhatian yang khusus pada kawasan ini. Terdapat 

pandangan bahwasanya kawasan ini merupakan tempat berlindung daripada 

jaringan terorisme, alasannya dikarenakan mayoritas penduduknya beragama 

muslim, sehingga hal ini menjadi indikasi adanya jaringan teroris yang masih 

terhubung dengan kelompok Al-Qaida dianggap cukup kuat.7 ASEAN dalam 

hal ini menjadi suatu tempat yang dikuasai oleh 3 kelompok terorisme, yaitu 

Abu Sayyaf Group (ASG) , Jemaah Islamiyah dan The Moro Islamic Liberation 

 
6 Lutz Feldt, dkk. 2013. “Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive 

Approach”. Journal of IPSW Strategies series. No. 222. hlm 7 
7 Bustomi. 2012. Mekanisme Asean Regional Forum Dalam Menangani Isu Terorisme 

Regional. Jurnal Review Politik Volume 02, Nomor 01. hlm 82 
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Front (MILF). Ketiga kelompok terorisme ini memiliki potensi dan telah 

terbukti dapat melancarkan aksi terorisme di kawasan maritim ASEAN dengan 

melihat dalam beberapa tahun ke belakang bagaimana ketiga kelompok ini telah 

melakukan aksinya dalam kawasan ini.8  Hal ini juga menjadikan ancaman 

terorisme terhadap keamanan maritim di kawasan ASEAN semakin nyata 

adanya.  

ASEAN dalam menangani kasus terorisme yang berkembang dengan 

cukup pesat dengan cara bertukar informasi terhadap setiap negara di kawasan 

Asia Tenggara mengenai ancaman yang dilakukan oleh kelompok terorisme, 

mengadakan forum diskusi yaitu ASEAN Regional Forum atau ARF yang 

dimana bertujuan untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi mengenai 

situasi dan kondisi dari tiap-tiap negara. ASEAN juga sepakat untuk 

menginisiasi kelompok kerja dalam hal terorisme dan kasus transnasional yaitu 

Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime atau 

ACCT, pada saat KTT ASEAN yang ke 12 berlangsung di Cebu-Filipina pada 

13 january 2007.9 Pertemuan itu juga adalah satu hal yang cukup penting 

dengan memberikan dasar hukum yang kuat demi lebih meningkatnya 

hubungan kerjasama dalam hal mencegah dan menanggulangi isu terorisme di 

kawasan Asia Tenggara. 

 
8 Rogers. 2004. “Beyond the Abu Sayyaf,” Journal of Foreign Affairs 83, no. 1 Pro Quest 

Database 
9Maya Damayanti, 2012 Kerja Sama ASEAN dalam Menghentikan Aliran Dana 

Operassional Terorisme Internasional di Asia Tenggara, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta 
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Kelompok Abu Sayyaf atau Abu Sayyaf Group yang mulai berkembang 

di Kawasan Filipina Selatan ini merupakan salah satu kelompok terror di dunia. 

Kelompok ini terbentuk sejak tahun 1991 yang terbantuknya ini sebagai reaksi 

kelompok Abu Sayyaf terhadap posisi MNLF yang mengambil jalan negosiasi 

damai dengan para otoritas Filipina terhadap perjuangan Bangsamoro merdeka 

dengan dasar kebangsaaan dan sosialisme Islamnya. Reaksi yang diberikan oleh 

kelompok Abu Sayyaf memiliki reaksi yang sama dengan The Moro Islamic 

Liberation Front (MILF) dibawah pimpinan Nur Misuari memilih untuk 

memisahkan diri dari induk kelompok teror di Filipina. Sejak reaksi yang 

ditimbulkan, kelompok ini merupakan kelompok terror terkecil di Filipina.10 

Namun, ancaman dan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok ini tetap harus 

dipertimbangkan. Predikat sebagai kelompok paling radikal di antara kelompok 

teror di Filipina sudah menjadi perbincangan di dunia. Selain itu, kelompok ini 

juga memiliki tujuan untuk membentuk sebuah negara merdeka Bangsamoro 

dengan berlandaskan iman Islam.11 Namun, tujuan ini berubah-ubah seiring 

dengan perjalanan kelompok tersebut. 

Hingga pada akhirnya kasus warga negara Indonesia yang disandera 

oleh kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016 menjadi perhatian oleh ASEAN 

dalam menanggulangi aksi terorisme, khususnya Indonesia dikarenakan hal 

tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan kawasan sehingga penulis 

 
10  Counter-extremism Project, 2019. “The Philippines: Extremisn & Counter-Extremism”.  

dalam https://www.counterextremism.com/countries/philippines (diakses pada 9 Februari 2022). 

 
11 Fellman, Z., 2011. Abu Sayyaf Group. Washington DC: Center for Strategic and 

International Studies hlm 2 
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mencoba menggambarkan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

dan peran ASEAN dalam penyelamatan kasus sandera yang dilakukan oleh 

kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, 

penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana Peran ASEAN dalam menanggulangi kelompok radikal di kawasan 

Asia Tenggara? 

2. Bagaimana Peran APSC dalam menanggulangi kasus kelompok Abu Sayyaf 

terhadap penyanderaan 10 ABK WNI  

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus hadir sebagai sebuah batasan 

pembahasan pada penelitian ini, hal tersebut ditujukan agar penelitian yang 

diteliti tidak meluas dan data yang dikumpulkan tidak terlalu banyak sehingga 

mudah dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. 

Dalam penelitian terdapat dua variabel yang dinamakan variabel 

dependen dan variabel independen. Kedua variabel ini memiliki sifat kausalitas 

atau sebab-akibat yang dimana dapat digunakan sebagai fokus penelitian. 

Variabel dependen atau akibat dalam penelitian ini ialah mengenai peran 

ASEAN dalam menanggulangi kelompok radikal di kawasan Asia Tenggara, 

sedangkan variabel independen atau dalam penelitian ini ialah kelompok abu 

sayyaf yang menyandera 10 awak kapal WNI di laut filipina selatan.  
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Sehingga jika di deskripsikan, maka dapat dikatakan bahwa fokus 

penelitian ini terletak pada dua poin penting, yaitu (1) Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan informasi terkait seperti apa peran ASEAN dalam 

menanggulangi kelompok radikal di kawasan Asia Tenggara, dan (2) peran 

ASEAN dalam membantu Indonesia terkait penyanderaan 10 ABK WNI oleh 

kelompok Abu Sayyaf. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah, maka dapat diketahui apa saja tujuan 

dan kegunaan dari penelitian ini yang akan dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana peran 

ASEAN dalam menanggulangi kelompok radikal di kawasan Asia Tenggara 

dan bagaimana peran ASEAN dalam membantu Indonesia terkait penyanderaan 

10 ABK WNI oleh kelompok Abu Sayyaf 

2. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan untuk kegunaannya, penelitian ini memiliki daya guna 

sebagai berikut ini: 

a) Kegunaan secara Teoritis 

Berikut ialah kegunaan dari penelitian ini secara teoritis: 

1) Sebagai wadah untuk meningkatkan khazanah keilmuan terkait 

peran ASEAN dalam menanggulangi kelompok radikal di kawasan 

Asia Tenggara; 
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2) Sebagai implementasi teori dan konsep dalam Studi Hubungan 

Internasional. 

b) Kegunaan secara Praktis 

Berikut ialah kegunaan dari penelitian ini secara praktis: 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

perkembangan kajian ilmu hubungan internasional, khususnya terkait 

kajian mengenai peran ASEAN dalam menanggulangi kelompok 

radikal di kawasan Asia Tenggara (studi kasus: diplomasi penyelamatan 

10 sandera WNI oleh kelompok Abu Sayyaf). 

2) Penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi 

penelitian serupa yang kajiannya mengenai peran ASEAN dalam 

menanggulangi kelompok radikal di kawasan Asia Tenggara. 

3) Sebagai salah satu syarat akademik dalam penyelesaian studi di Program 

Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN 

Alauddin Makassar. 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini akan menggunakan penelitian terdahulu yang relevan 

sebagai acuan dengan topik pembahasan sesuai dengan penelitian tentang peran 

ASEAN dalam menanggulangi kasus radikalisme di kawasan Asia Tenggara 

(studi kasus: diplomasi penyelamatan 10 sandera WNI oleh kelompok Abu 

Sayyaf pada tahun 2016). 
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Tinjauan pustaka pertama yaitu karya Dinar Rizky Muliatama yang 

berjudul “Kerjasama Trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina Dalam 

Menjaga Keamanan Maritim (Studi Kasus: Pembajakan Abu Sayyaf Grup di 

Perairan Sulu)”. Artikel ini membahas tentang permasalahan konflik di Filipina 

yang memunculkan kelompok pemberontak seperti MNLF, MILF dan Abu 

Sayyaf yang dimana permasalahan tersebut menyangkut kasus pembajakan 

disertai penyanderaan di perairan Sulu sehingga membuat 3 negara yaitu 

Indonesia, Malaysia dan Filipina membuat mekanisme dalam mencegah 

tindakan pembajakan dan penyanderaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa hubungan yang telah terjalin oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina 

selama ini menghasilkan sebuah kerjasama trilateral untuk menjaga keamanan 

maritim di perairan Sulu dari tindakan pembajakan. Kerjasama ini juga dibentuk 

sebagai respon ketiga negara ketika ASEAN tidak dapat mengatasi 

permasalahan keamanan di kawasan.  

Tinjauan pustaka kedua yaitu karya Putu Ratih Kumala Dewi yang 

berjudul “Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Pembebasan 10 ABK WNI dari 

Kelompok Abu Sayyaf Tahun 2016”. Artikel ini membahas tentang bagaimana 

strategi yang dilakukan Indonesia tentang proses penyelamatan WNI yang 

disandera oleh Abu Sayyaf dan apa langkah yang harus dilakukan Indonesia 

sehingga dapat membebaskan para WNI tersebut kurang dari 3 bulan sebagai 

sandera. Strategi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Total Diplomasi yang 

merupakan perwujudan dari multi track diplomacy. First track diplomacy dan 

second track diplomacy menunjukkan upaya pembebasan ini melibatkan 
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banyak pihak dan semua anak bangsa. Penelitian ini memiliki persamaan 

dengan penulis yaitu bagaimana proses diplomasi yang dilakukan oleh 

pemerintah indonesia dalam upaya penyelamatan sandera. Sedangkan 

perbedaannya yaitu fokus kepada peran ASEAN Political Security Community 

dalam proses diplomasi. 

Tinjauan pustaka ketiga yaitu karya Andre, Roy Manalu and Dwi, Astuti 

Palupi and Syofirman, Syofyan yang berjudul “Pertanggung Jawaban 

TERHADAP Penyanderaan Warga Sipil oleh Kelompok Militan Abu Sayyaf 

menurut hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Penyanderaan Warga 

Sipil Indonesia oleh Kelompok Abu Sayyaf pada Tanggal 26 Maret- 1 Mei 2016 

di Filipina Selatan)”. Artikel ini membahas tentang pembajakan kapal brahma 

12 dan kapal tongkang 12 yang membawa 7.000 ton batu bara dan 10 orang 

awak kapal berkewarganegaraan Indonesia yang dimana kasus ini 

mempertanyakan pertanggungjawaban dari hukum humaniter internasional 

yang telah diatur dalam konvensi Jenewa 1949. 

Tinjauan pustaka keempat yaitu karya Alviandini Nanda dan Emmy 

Latifah yang berjudul “Peran ASEAN dalam Menanggulangi Terorisme di Laut 

Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim”. Artikel ini membahas 

bertujuan untuk mendeskripsikan terorisme maritim sebagai ancaman baru 

terhadap keamanan maritim di kawasan ASEAN ini. Terorisme maritim sendiri 

memiliki perbedaan mendasar dibanding pembajakan/perompakan di laut yaitu 

dengan motif ekonomi sedangkan terorisme maritim itu sendiri didasari unsur 

ekonomi dan politik. Sebagai salah satu organisasi internasional yang 
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membawahi negara-negara Asia Tenggara, ASEAN memiliki mekanisme 

kerjasama antar negara anggota yang dapat digunakan sebagai alternatif bentuk 

penanggulangan terorisme di Asia Tenggara, yaitu ASEAN Counter-Terrorism 

(ACT) dan ASEAN Regional Forum (ASF). Persamaan penelitian ini yaitu 

membahas tentang bagaimana Kelompok Abu Sayyaf melakukan aksi terorisme 

nya di kawasan ASEAN, sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini terfokus 

dengan terorisme maritim di kawasan ASEAN. 

Tinjauan pustaka kelima yaitu karya Sukawarsini Djelantik yang 

berjudul “Sekuritisasi dan Kerjasama ASEAN dalam Meningkatkan Keamanan 

di Perairan Kawasan”. Artikel ini membahas tentang dinyatakannya kawasan 

Asia Tenggara sebagai perairan yang rawan kejahatan, sehingga kerjasama dan 

sekuritisasi isu dalam bidang militer, politik dan penegakan hukum perlu 

adanya peningkatan. Selain masalah teknis, kerjasama bilateral yang sudah 

berjalan efektif, misalnya antara Indonesia-Malaysia, dan Indonesia-Filipina. 

Upaya bilateral perlu diperkuat dengan mekanisme kerjasama multilateral di 

antara negara-negara kawasan, agar selat malaka dan perairan sekitar filipina 

tidak menjadi pusat dari terorisme. 

Kelima artikel yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini 

merupakan gambaran umum dalam minimnya penelitian yang membahas 

tentang peran ASEAN Political Security Community dalam menanggulangi 

kasus terorisme di kawasan Asia Tenggara dan proses diplomasi penyelamatan 

10 sandera WNI oleh Abu Sayyaf Grup pada tahun 2016. Tak hanya itu artikel-

artikel di atas juga membuat peneliti menjadi tertarik dikarenakan pembahasan 
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sebelumnya tidak banyak yang membahas peran ASEAN Political Security 

Community secara spesifik sebagai upaya diplomasi penyelamatan 10 sandera 

WNI yang ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf sebagaimana sesuai dengan judul 

penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Organisasi Internasional 

Organisasi Internasional (OI) menjadi aktor yang penting dalam 

hubungan internasional. OI menurut pandangan Liesbet Hooghe memiliki 

tujuan umum untuk menangani masalah yang dihadapi sekelompok negara 

tertentu disaat negara-negara tersebut berinteraksi melintasi batas negara. OI 

dibentuk oleh negara-negara yang masyarakatnya memiliki beberapa harapan 

bersama yang didasarkan pada tujuan bersama. Tujuan umum OI 

menggabungkan penyediaan barang publik untuk komunitas transnasional. Hal 

itu memudahkan kerjasama terbuka berdasarkan kontrak yang sangat tidak 

lengkap, yang tidak hanya mengharuskan orang lain mempercayai janjinya, 

tetapi juga memahami janjinya.12 

Organisasi Internasional dipahami sebagai sebuah organisasi antar 

pemerintah yang inklusif. Organisasi antar pemerintah ini merupakan sebuah 

organisasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan di antara negara-negara dan 

bukan oleh individu-individu swasta.13 J.S Barkin berpendapat bahwa 

membentuk organisasi internasional yang memiliki perspektif fungsionalis 

berupa best kept small, issue-specific, and as technical as possible. Barkin juga 

menjelaskan terkait dengan peran OI yang tidak boleh dilebih-lebihkan yang 

 
12 Hooghe, L., Lenz, T., & Marks, G. (2019). A theory of international organization. Oxford 

University Press. 
13 Barkin, J. (2015). International organization: theories and institutions. Springer. 
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berarti bahwa mereka tidak dapat diharapkan untuk dapat menyelesaikan atau 

mendapatkan masalah diluar batas mereka.14 

Meskipun mereka mampu mempengaruhi hubungan internasional 

dengan memfasilitasi kerjasama dan melegitimasi aturan, namun mereka tidak 

memiliki sumber daya kekuasaan sebagai negara. OI tidak dapat mengenakan 

pajak dan tidak memiliki cara kekuatan independen atau hak untuk mengatur 

aktor secara otoritatif. Pada akhirnya, OI hanya berpegang pada negara-negara 

yang membentuk mereka dan dibatasi oleh kepentingan dan preferensi negara-

negara tersebut.15 

Menurut Clive Archer, organisasi internasional juga telah terlibat dalam 

perkembangan sosial secara teratur. Adapun faktor-faktor yang sering dikaitkan 

dengan organisasi internasional berupa lembaga-lembaga yang biasanya terdiri 

dari pertemuan konferensi atau majelis dari negara-negara anggota. Selain itu, 

internasional dalam konteks organisasi ini yang berarti organisasi yang 

melayani beberapa negara.16 

Terkait dengan penelitian ini melihat dari sebuah organisasi regional 

yang berperan sebagai asosiasi untuk kerjasama regional di antara negara-

negara Asia Tenggara salah satunya kerjasama di bidang keamanan dan 

ASEAN sendiri terdiri dari seluruh negara yang berada di kawasan Asia 

Tenggara.17 Dengan begitu, penelitian ini berfungsi untuk lebih mengetahui 

 
14 Barkin, J. (2015). International organization: theories and institutions. Springer. 
15 Barkin, J. (2015). International organization: theories and institutions. Springer. 
16 Archer, C. (2014). International organizations. Routledge. 
17 Apa Itu ASEAN? Berikut Pengertian, Sejarah, Anggota, Tujuan, Prinsip Dasar, dan 

Bentuk Kerja Sama - Halaman 2 - Tribunnews.com (di akses pada tanggal 9 februari 2022) 

https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/02/19/apa-itu-asean-berikut-pengertian-sejarah-anggota-tujuan-prinsip-dasar-dan-bentuk-kerja-sama?page=2
https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/02/19/apa-itu-asean-berikut-pengertian-sejarah-anggota-tujuan-prinsip-dasar-dan-bentuk-kerja-sama?page=2
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secara mendalam seperti apa peran ASEAN sebagai organisasi internasional 

dalam merespon ancaman di kawasan Asia Tenggara secara terkhusus ancaman 

terorisme. 

B. Teori Keamanan Internasional 

Keamanan ialah kemampuan untuk mempertahankan diri (survival) 

dalam menghadapi ancaman yang nyata (existential threat). Keberlangsungan 

hidup suatu negara adalah bagaimana memproteksi dan memproyeksikan 

kedaulatan wilayah dan bagaimana megembangkan serta mempertahankan 

identitasnya sebagai suatu bangsa.18 

Seperti yang dikatakan Barry Buzan mengenai konsep keamanan yang 

dimana dapat dianalisis melalui tingkatannya, seperti keamanan individu, 

nasional serta internasional, dan jika ditinjau melalui dimensinya, keamanan 

memiliki lima dimensi yang saling terkait satu sama lain yaitu “dimensi militer, 

politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Keamanan Individu dan komunitasnya 

seperti etnik, agama, suku dan kelompok lain”, sehubungan dengan kualitas 

hubungan mereka sehingga bisa dilihat sejauh mana suatu negara dapat 

memberikan perlindungan terhadap individu tersebut dan kelompoknya.  Hal 

ini dapat dikaitkan melalui gagasan keamanan manusia atau yang biasa disebut 

Human Security. Tingkat analisis yang kedua yaitu sesuatu hal yang berkaitan 

dengan negara, dimana dapat didefinisikan berdaulat secara politik. Keamanan 

nasional atau istilah lain seperti kepentingan nasional, umumnya digunakan 

pemerintah untuk merasionalisasi atau mempromosikan kebijakan dan tindakan 

 
18 Barry Buzan, Security: A New Framework for Analysis (1997: hal. 11) 
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pemerintah tertentu. Secara tradisional keamanan nasional difokuskan dengan 

isu pertahanan serta strateginya. Berbeda dengan keamanan internasional yang 

dimana faktor sistemik yang dapat mempengaruhi suatu negara dan 

memberikan dampak terhadap suatu keamanan negara tersebut. Negara 

memiliki tanggungjawab dalam hal memberikan rasa aman dan keamanan bagi 

setiap masyarakatnya.19 Sama halnya dengan kasus terorisme yang terjadi di 

perairan sulu. 

Keamanan dapat dilihat dari dimensi militer, politik, ekonomi, sosial 

dan lingkungan. Aspek militer mengacu pada keamanan yang diberikan oleh 

ancaman tradisional. Aspek politik mengarah pada stabilitas organisasi 

pemerintahan. Masalah keamanan politik dapat mempengaruhi pembuatan 

kebijakan pemerintah. Di sisi sosial, jaminan sosial datang terutama sebagai 

akibat dari ancaman militer dan politik. Jaminan sosial masyarakat berfokus 

pada kelangsungan hidup individu dalam interaksi dan adaptasinya dengan 

lingkungan, baik dari segi identitas nasional, agama, budaya, tradisi dan adat 

istiadat. Selain itu, keamanan ekonomi adalah keamanan perdagangan, produksi 

dan keuangan. Akses ke sumber daya, keuangan, dan kondisi pasar sangat 

penting bagi keamanan ekonomi. Aspek terakhir adalah aspek lingkungan, 

dimana keamanan lingkungan merupakan kombinasi dari ancaman militer dan 

ekonomi yang dapat mempengaruhi kedaulatan suatu negara. 

Barry Buzan mengatakan di bukunya yang berjudul: People State and 

Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era, 

 
19 Barry Buzan, A Security: A Framework for Analysis (1997; hal 3-5) 
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bahwasanya keamanan yang dimaksudkan pada perspektif ini tidak hanya 

sebatas soal keamanan saja, melainkan mencakup militer, politik, ekonomi, 

sosial dan lingkungan, seperti yang dituliskan di bawah ini: 

1) Keamanan militer, mencakup interaksi antar dua tingkat dan kekuatan yaitu 

kemampuan defensif dan persepsi militer mengenai intensi masing-masing 

pihak baik secara defensif maupun ofensif. Hal ini juga mengacu pada 

persepsi ancaman (militer) dan threat assessment dari para unit/aktor 

terhadap unit/aktor lainnya. 

2) Keamanan politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu 

negara atau sistem pemerintahan serta ideologi yang melegitimasi kedua hal 

tadi seperti memfokuskan pada sifat hubungan antar unit/aktor apakah 

bersifat hirarki atau setara. 

3) Keamanan ekonomi, mencakup akses pada sumber daya finansial maupun 

pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan 

kekuatan negara. 

4) Keamanan sosial, mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan 

menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, kultur, agama, 

dan identitas nasional. Hal yang terpenting pada sektor ini yaitu dalam 

hubungan internasional kontemporer, terlebih pada pasca perang dingin, 

semakin meningkat ketika kebangkitan agama menjadi salah satu sektor 

utama pembentuk interaksi internasional. 

5) Keamanan lingkungan, mencakup pemeliharaan lingkungan lokal sebagai 

pendukung utama kelangsungan hidup manusianya. 
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Meskipun masing sektor tersebut mempunyai titik vokal dalam 

kerangka masalah keamanan, dan merumuskan cara sendiri dalam menentukan 

prioritas kebijakan utama suatu negara namun faktor itu sendiri saling terkait 

dalam operasinya.20 Isu keamanan baru, yang  salah satunya dapat berupa  

peningkatan kekuatan militer oleh negara, dapat menimbulkan apa yang disebut 

sebagai dilema keamanan jika tindakan tersebut dilakukan secara terus 

menerus.21 Dilema keamanan ini dapat muncul ketika peningkatan  pertahanan 

dan keamanan dirasakan oleh orang lain sebagai naungan ancaman dan 

permusuhan. Oleh karena itu, reaksi terhadap suatu tindakan oleh satu pihak 

menimbulkan reaksi baru dari pihak lain. 

Stephen Spiegel mengatakan bahaya akan lebih besar jika definisi 

keamanan nasional diperluas. Ancaman yang dapat dihadapi suatu bangsa tidak 

hanya ancaman nuklir, tetapi juga ancaman ekonomi, sosial dan budaya. Oleh 

karena itu, ancaman keamanan nasional tersebar luas dalam beberapa aspek, 

sebagai berikut: 

Pertama, aspek "origin of threat". Jika ancaman muncul dari luar negeri 

pada masa Perang Dingin, ancaman tersebut bisa datang dari dalam negeri dan 

biasanya dikaitkan dengan isu-isu mendasar seperti kudeta, konflik etnis, 

budaya dan agama yang termanifestasikan dalam konflik komunal. Negara 

harus memperhatikan semua aspek kehidupan beserta kewaspadaan terhadap 

celah bagi ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi seperti separatism 

 
20 Barry Buzan, People, States and Fear (second edition, 1991) hal 19 
21 Barry Buzan, People, States and Fear (second edition, 1991) hal 295 
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yang dipicu oleh sentiment etnonasionalis yang terjadi di berbagai wilayah 

Indonesia. 

Kedua, aspek “the nature of threats”. Secara tradisional, aspek ini 

menonjolkan ancaman yang bersifat militer, tetapi seperti yang telah disebutkan 

di atas, berbagai perkembangan nasional dan internasional telah mengubah sifat 

ancaman dan membuatnya lebih kompleks. Masalah keamanan menjadi lebih 

luas karena mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan lainnya 

seperti demokratisasi dan hak asasi manusia. 

Ketiga, aspek “changing response”. Untuk perwakilan konsep 

keamanan tradisional, negara adalah organisasi politik terpenting yang bekerja 

untuk keamanan semua warga negara. Sementara itu, para pendukung konsep 

keamanan baru menjelaskan bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi 

bergantung pada semua interaksi individu dalam skala global. Keamanan 

manusia menjadi yang utama di planet ini dan oleh karena itu membutuhkan 

kerja sama semua pihak. Dengan kata lain, pencapaian keamanan tidak hanya 

ditentukan oleh ketergantungan negara, tetapi juga oleh kerjasama lintas batas 

antar aktor non-negara. 

Keempat aspek “core values of security”. Berbeda dengan kaum 

tradisionalis yang menghargai keamanan untuk “kemerdekaan nasional”, 

kedaulatan dan keutuhan wilayah, kaum modernis memperkenalkan nilai-nilai 

baru baik individu maupun dunia untuk dilindungi. Nilai-nilai baru ini 

menghormati upaya memerangi kejahatan lintas batas seperti hak asasi 

manusia, demokratisasi, perlindungan lingkungan, perdagangan narkoba, 
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pencucian uang, dan terorisme. Kemajuan dalam isu-isu strategis seperti 

globalisasi, demokratisasi, pelaksanaan hak asasi manusia dan fenomena 

terorisme telah memperluas pandangan kita tentang kompleksitas ancaman 

yang ada dan telah mempengaruhi perkembangan konsep keamanan.22 

Secara sederhana perbedaan konsep pendekatan non tradisional dan 

tradisional ini dalam memandang teori keamanan dapat digambarkan seperti 

dalam tabel berikut ini:23 

Dimensi 

Pendekatan Non 

Tradisional 

Pendekatan 

Tradisional 

Asal ancaman 

(Origin of Threat) 

Non-negara: domestic 

dan transnasional 

Negara rival 

Sifat ancaman 

(Nature of Threat) 

Non-militer: ekonomi, 

politik domestic, 

lingkungan hidup, 

terorisme, penyakit 

menular dan narkoba 

Kapabilitas 

Respon 

(The Responses) 

Non-militer: liberalisasi 

ekonomi, 

demokratisasi, hak asasi 

manusia. 

Militer 

 
22 Spiegel, Herbert & Spiegel, David Trance and Treatment: Clinical Uses Of Hypnosis 

2nd Edition. (2004 ; Hal. 404) 
23 Benyamin Miler: The Concept of Security : Shuld it be Redefined. Dalam The Journal of 

Strategic Studies ( 2001:hal 23) 
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Pihak yang 

bertanngungjawab untuk 

menyediakan keamanan 

(The Responsibility for 

Providing Security) 

Negara, organisasi 

internasional, individu. 

Negara 

Nilai inti 

(Core Values) 

Kesejahteraan ekonomi, 

hak asasi manusia, 

perlindungan terhadap 

lingkungan hidup. 

Kemerdekaan 

nasional, 

integritas 

teritorial, 

kedaulatan. 

Tabel 1. Perbedaan Antara Pendekatan Non-Tradisional dan Tradisional 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keamanan tradisional dan 

keamanan non tradisional memiliki ciri yang berbeda, salah satunya model 

respon yang dimilikinya dimana tradisional lebih menitikberatkan kepada aksi 

militer sedangkan non tradisional lebih kepada kegiatan soft. Perbedaan konsep 

keamanan ini memberikan gambaran bahwa dalam melakukan pendekatan guna 

menyelesaikan masalah paling utama yang diperhatikan ialah dimensinya sebab 

dimensi memberikan sebuah solusi yang seharusnya dilakukan dalam 

melakukan pendekatan masalah. 

Terkait dengan penelitian ini, melihat dari sisi keamanan internasional 

bagaimana ASEAN sendiri berperan sebagai asosiasi yang memberikan wadah 
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kepada seluruh Negara di Asia Tenggara untuk menjalin kerjasama dari sisi 

keamanan itu sendiri yang seperti dijelaskan oleh penulis bahwa ancaman 

terorisme ini mengancam keamanan dari individu itu sendiri bahkan hingga 

negara sekalipun. Hal ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kawasan 

Asia Tenggara tentunya dikarenakan isu perompakan dan perampokan 

bersenjata dapat dikatakan isu yang seringkali terjadi di kawasan Asia 

Tenggara. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir isu terorisme juga membawa 

konsekuensi yang menghancurkan dan menjadi ancaman yang nyata bagi 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Filipina adalah negara 

yang melakukan kerjasama bilateral dalam berbagai bidang diantaranya yaitu 

bidang pendidikan, keamanan, ekonomi dan lain-lain
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini didalamnya merupakan penelitian dengan jenis deskriptif 

kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang menggunakan 

sampel kecil dan mengacu kepada kasus-kasus yang dipilih secara oportunistik 

atau purposive. Selain itu, kualitatif sering difokuskan pada individu, peristiwa, 

dan konteks tertentu. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah ingin 

menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan 

tuntas dengan menggunakan teori. 

Metode kualitatif menurut Patton, terdiri dari tiga jenis pengumpulan 

data yang terdiri dari, wawancara terbuka, pengamatan langsung, dan dokumen 

tertulis. Data dari pengamatan terdiri dari deskripsi rinci dari orang-orang 

tentang pengalaman mereka, pendapat, perasaan, dan pengetahuan. Data dari 

pengamatan terdiri dari deskripsi rinci pengalaman program. Analisis dokumen 

menghasilkan kutipan, kutipan, atau seluruh bagian dari catatan, korespondensi, 

laporan resmi, dan survei terbuka.   

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. 

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di beberapa instansi terkait. Penulis 

akan mengirimkan surat izin penelitian ke instansi tersebut, seperti Kementerian 

Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan 
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Keamanan, dan ASEAN serta dalam beberapa kajian kepustakaan dan 

penelitian terdahulu. 

C. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis pengumpulan data yaitu, data 

primer dan data sekunder.  

1) Data primer adalah data yang didapatkan melalui sebuah wawancara 

yang mendalam terhadap elemen-elemen terkait yang mampu 

menggambarkan solusi dari permasalahan penelitian. Penelitian ini 

akan menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpulan 

data sehingga penelitian ini dapat menjelaskan secara mendalam 

yang diharapkan dapat memberikan data yang akurat.  

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang ada 

seperti jurnal, surat kabar, majalah, dan buku-buku yang dapat 

digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder 

untuk penelitian ini ditentukan berdasarkan penelusuran kepustakaan 

(Library Research). 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahap terpenting dalam penelitian 

sehingga diperlukan perhatian khusus dalam prosesnya. Penggunaan teknik 

pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data dengan kredibilitas yang 

tinggi, begitu pula dengan sebaliknya. Sesuai dengan jenis dan sumber data, 

maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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1) Metode penelitian lapangan 

Mekanisme pengumpulan data ini dilakukan dikarenakan adanya 

keterbatasan kemampuan yang ada pada penelitian ini untuk melakukan 

yang sifatnya langsung dalam membahas permasalahan dalam 

penelitian ini, sehingga hasil data yang terkumpul merupakan data 

sekunder.  

2) Metode penelitian kepustakaan 

Metode penelitian kepustakaan ini digunakan untuk menyeleksi data 

yang memiliki hubungan kausalitas serta mempelajari buku-buku ilmu 

hubungan internasional, jurnal dan majalah serta sumber bacaan lain 

yang menjelaskan tentang masalah dalam penelitian ini dan sesuai 

dengan studi kasus yang ditulis oleh peneliti. 

3) Dokumentasi 

Selain wawancara, terdapat teknik lain dalam pengumpulan data, 

yaitu dokumentasi. Informasi ataupun data dapat diperoleh lewat fakta 

yang didokumentasikan melalui catatan foto, policy brief, jurnal, artikel, 

media cetak, dan online, dan sebagainya. Data seperti dokumen dapat 

digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di masa lalu. 
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E. Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data Model Miles dan 

Huberman. Dalam pernyataannya, Miles dan Huberman menyatakan bahwa 

analisis data kualitatif merupakan sebuah analisis menggunakan kata-kata 

yang kemudian disusun dalam sebuah narasi tekstual yang diperluas atau 

dideskripsikan. Pemaknaan data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan 

diinterpretasikan. Dalam pernyataan lainnya, Miles dan Huberman 

menyatakan bahwa dikarenakan sebuah penelitian sifatnya kualitatif, maka 

dilakukan analisis data.24 Secara singkat dalam Model Miles dan Huberman 

dijelaskan bahwa terdapat tiga model analisis data, yaitu sebagai berikut: 

1) Proses Reduksi Data 

Reduksi data didefinisikan sebagai sebuah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, pengekstrakan, serta 

perubahan data yang masih “kasar” yang datangnya dari catatan tertulis 

selama di lokasi penelitian. Proses reduksi data akan terus berjalan selama 

penelitian kualitatif ini berlangsung. Proses reduksi data dapat dituntut 

menggunakan tujuan penelitian yang akan dicapai. 

2) Proses Penyajian Data 

Miles dan Huberman disini mendefinisikan penyajian data sebagai 

sekumpulan informasi yang tersusun untuk kemudian memberikan 

 
24 30 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi  

Revisi, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 306 
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kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data memberikan pemahaman bagi peneliti untuk melihat apa 

yang terjadi dan apa yang kemudian peneliti harus lakukan berdasarkan 

kepada apa yang didapatkannya dari penyajian data. 

3) Proses Menarik Kesimpulan 

Proses terakhir dalam analisis data model Miles dan Huberman ini 

merupakan yang terpenting. Pada proses ini, peneliti mulai mencari arti, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, pemaknaan, konfigurasi yang 

memungkinkan, alur sebab-akibat, dan proposisi. Dalam proses ini bukan 

berarti penelitian telah berakhir dan data yang didapatkan sudah dipastikan 

benar. Kesimpulan yang diperoleh juga dilakukan verifikasi kembali. Hal 

tersebut dilakukan untuk melihat kebenaran, kekuatan, dan kecocokan data 

yang diperoleh atau validitasnya sebuah data. 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I: membahas latar belakang, membahas rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta tinjauan pustaka. 

Bab II: membahas tinjauan teoritis yang didalamnya terdapat konsep 

organisasi internasional dan teori keamanan internasional. 

Bab III: membahas metodologi penelitian yang didalamnya terdapat jenis 

penelitian, lokasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, analisis 

data dan sistematika penulisan.  
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Bab IV: membahas tentang isi dan hasil dari penelitian ini yang mencakup 

pada beberapa pembahasan yaitu: 

● Peran ASEAN dalam menanggulangi kelompok radikal di kawasan Asia 

Tenggara 

● Peran APSC dalam menanggulangi kasus kelompok Abu Sayyaf 

terhadap penyanderaan 10 ABK WNI  

● Implementasi konsep organisasi internasional dan konsep keamanan 

internasional terhadap hasil penelitian 

Bab V: membahas soal kesimpulan dan implikasi penelitian daripada 

penelitian ini agar penelitian ini dapat menjadi referensi baru dalam 

penelitian yang memiliki kesamaan dalam fokus keamanan non tradisional.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Gambaran Umum Penelitian 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), dahulu 

dikenal sebagai Departemen Luar Negeri adalah kementerian dalam Pemerintah 

Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Kementerian Luar Negeri 

dipimpin oleh seorang Menteri Luar Negeri (Menlu) yang sejak tanggal 27 

Oktober 2014 dijabat oleh Ibu Retno Marsudi dan Wakil Menteri yang dijabat 

oleh Abdurrahman Mohammad Fachir yang dilantik oleh Presiden Joko 

Widodo bersamaan dengan pelantikan menteri Kabinet Kerja. Kementerian 

Luar Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh Presiden. 

Menteri Luar Negeri bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri 

(Mendagri) dan Menteri Pertahanan (Menhan) bertindak sebagai pelaksana 

tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 

jabatannya secara bersamaan. 

Selanjutnya lokasi penelitian terletak dilakukan oleh peneliti ialah 

kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pusat Strategi Kebijakan 

Kawasan Asia, Pasifik dan Afrika yang beralamat di Jalan Taman Pejambon 

Nomor 6, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10110. Gedung 

Ruslan Abdul Gani. Adapun sebagai kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan 

Asia Pasifik dan Afrika yaitu Bapak Muhammad Takdir dengan Kelompok 

jabatan fungsional yaitu Bapak Baskara sebagai koordinator kawasan Asia 
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Timur, Ibu Indah Mekawati sebagai koordinator kawasan Pasifik Oceania, 

Bapak Aji sebagai koordinator kawasan Asia Tenggara, Bapak Maruufi sebagai 

koordinator Asia Selatan dan Tengah, Bapak Syofian koordinator kawasan 

Timur tengah dan Bapak Reinhard Sinaga sebagai koordinator ASEAN, KAK 

dan KIK. 

Association of Southeast Asian Nation yang selanjutnya disebut ASEAN 

merupakan organisasi internasional kawasan Asia Tenggara. Awal berdirinya 

organisasi regional ini hanya terdiri lima negara sebagai founding fathers, 

negara itu terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 

Deklarasi Bangkok menjadi awal terbentuknya organisasi kawasan Asia 

Tenggara yaitu ASEAN pada 8 Agustus 1967.25Terbentuknya ASEAN juga 

memiliki tujuan berdasarkan dengan deklarasi ASEAN pada 1967 yaitu:26 

1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan 

pengembangan budaya di kawasan; 

2) Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui 

penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan 

antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan ketaatan pada 

prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; 

3) Mempromosikan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam hal-

hal yang menjadi kepentingan bersama seperti dalam bidang ekonomi, 

teknis, sosial, budaya, administrasi, dan ilmu pengetahuan; 

 
25 Keling, M. F., Md Som, H., Saludin, M. N., Shuib, M., & Ajis, M. N. E. (2011). The 

development of ASEAN from historical approach. Asian Social Science, 7(7), 172. 
26 “ASEAN Aims”, https://asean.org/what-we-do/, diakses pada 12 Januari 2023. 

https://asean.org/what-we-do/
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4) Saling berkolaborasi secara efektif untuk mendorong pertumbuhan lebih 

lanjut di bidang pertanian, industry, dan perdagangan. 

5) Saling memberikan bantuan berupa pelatihan dan penelitian di bidang 

pendidikan, profesi, teknis, dan administrasi; 

Sejak berdiri pada 1967 anggota ASEAN terus bertambah, organisasi 

regional yang sudah berdiri selama 55 tahun ini sekarang memiliki 11 negara 

anggota yang terdiri dari:27 

Negara Tanggal Bergabung 

Indonesia 8 Agustus 1967 

Malaysia 8 Agustus 1967 

Thailand 8 Agustus 1967 

Filipina 8 Agustus 1967 

Singapura 8 Agustus 1967 

Thailand 8 Agustus 1967 

Brunei Darussalam 7 Januari 1984 

Vietnam 28 Juli 1995 

Laos 23 Juli 1997 

Myanmar 23 Juli 1997 

Kamboja 30 April 1999 

Tabel 2. Negara dan tanggal bergabung sebagai anggota ASEAN 

 
27 “About ASEAN”, https://asean.org/about-asean/, diakses pada 12 januari 2023. 

https://asean.org/about-asean/


34 
 

  
 

Setiap dinamika yang terjadi di ASEAN, negara-negara anggota tidak 

pernah terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang diadopsi oleh seluruh negara 

anggota yang tercatat dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 

(TAC), yang terdiri dari:28 

1) Seluruh negara anggota saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, 

integritas wilayah, kesetaraan, dan identitas nasional semua bangsa; 

2) Tidak adanya campur tangan dalam urusan internal masing-masing negara; 

3) Seluruh negara anggota memiliki hak untuk memimpin eksistensi 

nasionalnya yang bebas dari campur tangan, subversi atau paksaan 

eksternal; 

4) Penyelesaiaan masalah terkait perbedaan atau perselisihan dengan cara yang 

damai; 

5) Adanya penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan; 

6) Menjalankan kerjasama yang efektif di antara negara anggota. 

Selain itu, dalam kerja sama negara-negara anggota, organisasi ini juga 

memiliki tiga pilar penting yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menjalankan kerja sama. Pilar pertama adalah ASEAN Security Community 

sebagai fondasi hubungan di bidang politik dan keamanan. Dengan adanya pilar 

ini, diharapkan seluruh negara anggota menempuh cara-cara damai untuk 

menyelesaikan atau perselisihan antar negara. Pilar kedua adalah ASEAN 

Economic Community merupakan pilar sebagai pondasi kerja sama ekonomi 

 
28“Overview Association of Southeast Asian Nations”, 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/04_asean-generalin/04_asean-

generalinfo.pdf, diakses pada 12 Januari 2023. 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/04_asean-generalin/04_asean-generalinfo.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/04_asean-generalin/04_asean-generalinfo.pdf
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negara-negara anggota.  Dengan adanya pilar ini diharapkan seluruh negara 

anggota memiliki wilayah perekonomian yang makmur, stabil, dan berdaya 

saing tinggi. Pilar yang terakhir adalah ASEAN Socio-Cultural Community 

sebagai fondasi hubungan seluruh negara anggota yang saling peduli dan 

membentuk identitas bersama. Pilar ini meningkatkan kerja sama antar negara 

anggota dalam pembangunan sosial.29 Hal ini juga yang membuat kawasan Asia 

Tenggara memiliki pengalaman yang panjang dengan kekerasan politik yang 

melibatkan penggunaan terorisme. Antara tahun 1948 dan 1979 sebagian besar 

negara non-komunis di kawasan Asia Tenggara mengalami pemberontakan 

komunis dengan taktik teroris.30  

Senada dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak 

Reinhard Sinaga, S.H., LL.M (Diplomat Madya – Counsellor PSKK ASPASAF 

KEMLU RI): 

“Mengenai penanganan terkait kelompok radikalisme di Kawasan ini 

memakai pendekatan kultural dan asimilasi adalah cara yang tepat, 

kawasan ini memiliki banyak kesamaan termasuk secara budaya” 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pilar ASEAN Socio-

Cultural Community cukup penting dalam melakukan Kerjasama pada 

penanganan kelompok radikal di Kawasan ini. 

 
29 “3 Pilar ASEAN”, https://nasional.kompas.com/read/2022/03/12/04000041/3-pilar-

asean, diakses pada 12 Januari 2023. 
30 Fauzu Tamam “ASEAN dan Dinamika Kawasan Asia Timur” 2013 hal. 5-7 

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/12/04000041/3-pilar-asean
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/12/04000041/3-pilar-asean
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Kawasan Asia Tenggara tidak hanya mendapat ancaman terorisme di 

wilayah nasional saja, ancaman terorisme juga dapat membuat ancaman di 

wilayah regional hingga internasional. Teroris telah bergerak bebas melintasi 

perbatasan negara di Asia Tenggara untuk bekerja sama dalam pelatihan, 

perlindungan, dan pertemuan. Mereka telah merencanakan dan melaksanakan 

operasi yang melibatkan warga negara dari berbagai negara. 

Ancaman terorisme yang berubah menjadi aksi-aksi teror terutama di 

wilayah ASEAN mendapat tanggapan besar dari dunia internasional pasca 

serangan bom yang terjadi pada tahun 2002 di pulau Bali. Asia Tenggara 

merupakan sebuah kawasan yang memiliki negara-negara dengan mayoritas 

memeluk agama islam seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. 

Beberapa aksi teror telah dilakukan oleh para kelompok radikal di beberapa 

negara dengan mayoritas muslim di Asia Tenggara. Indonesia sudah mengalami 

ancaman bom yang dilakukan oleh kelompok radikal seperti bom Bali I dan II, 

bom di hotel JW Marriot, bom yang terjadi di kawasan Sarinah, bom di 

kedutaan besar, bom di beberapa gereja, dan bom di beberapa kantor polisi di 

Indonesia.31 

Tidak hanya Indonesia, Thailand dan Filipina menjadi wilayah sasaran 

ancaman bom oleh kelompok radikal. Thailand selatan menjadi wilayah yang 

banyak terjadi ledakan bom serta kekerasan yang terjadi terhadap tentara dan 

 
31 Kusuma, B. M. A. “Radikalisme di Asia Tenggara: Dinamika Relasi Agama, Konflik, 

dan Kebijakan Publik”, hal. 4-5. 
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masyarakat setempat yang didasari atas konflik etnik melayu muslim32. Selain 

itu, di wilayah Filipina selatan menjadi wilayah berkembangnya kelompok-

kelompok radikal seperti Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan kelompok 

Abu Sayyaf.33 

Terorisme memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan 

manusia, termasuk bagi kehidupan negara di kawasan Asia Tenggara. Dampak 

dalam tindak pidana terorisme cukup besar sehingga banyak pihak yang ikut 

terlibat dalam pelaksanaan dalam penanggulangan kejahatan tersebut agar 

tindak terorisme tidak terjadi kembali. Saat ini Asia Tenggara bisa dianggap 

sebagai kawasan yang aman dalam hal keamanan negara dan bebas dari 

berbagai konflik. Hal ini juga menjadikan ASEAN cukup istimewa dan berbeda 

apabila dibandingkan dengan beberapa negara di dunia. Ada berbagai operasi 

dan strategi melawan terorisme yang berbeda bergantung dengan kerentanan 

dan pengalaman pada masing-masing negara dalam kawasan tersebut.  

Hal ini dapat dilihat peran yang dilakukan ASEAN dalam menghadapi 

kejahatan transnasional di kawasan terutama kejahatan terorisme. Sepuluh 

negara yang tergabung dalam ASEAN telah sepakat untuk bekerja sama dan 

berkolaborasi untuk menangani, mencegah, dan memerangi kejahatan terorisme 

melalui organisasi ASEAN. Melalui beberapa deklarasi, pertemuan, dan 

 
32“Mengenal Konflik Etnik Melayu Muslim di Thailand Selatan”, 

https://bpkh.go.id/mengenal-konflik-etnik-melayu-muslim-di-thailand-selatan/ di akses pada 

tanggal 25 Januari 2023 
33 Kusuma, B. M. A. “Radikalisme di Asia Tenggara: Dinamika Relasi Agama, Konflik, 

dan Kebijakan Publik”, hal. 5. 

https://bpkh.go.id/mengenal-konflik-etnik-melayu-muslim-di-thailand-selatan/
https://bpkh.go.id/mengenal-konflik-etnik-melayu-muslim-di-thailand-selatan/
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perjanjian seluruh negara anggota secara kooperatif menyelesaikan kejahatan 

terorisme dibawah payung ASEAN. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Liesbet 

Hooghe, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan 

organisasi internasional yang berdiri sejak 1967 sebagai wadah bagi negara-

negara Asia Tenggara untuk bekerja sama dan berkolaborasi. 

Organisasi internasional yang merupakan organisasi antar pemerintah 

ini merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dari negara-

negara dan bukan oleh individu-individu swasta. Hal ini dapat dilihat dari 

pembentukan ASEAN yang dibentuk oleh lima negara pemrakarsa seperti 

Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kelima negara ini 

sepakat untuk meningkatkan kemampuan dan memperkuat segala sektor negara 

anggotanya. 

J.S. Barkin juga menjelaskan bahwa sebagai organisasi internasional 

peran yang diberikan tidak boleh dilebih-lebihkan yang berarti bahwa sebagai 

organisasi internasional mereka tidak dapat diharapkan untuk dapat 

menyelesaikan atau mendapatkan masalah diluar batas dari organisasi tersebut 

yang dapat menghilangkan peran dari sebuah negara. Hal ini sangat dapat 

dicerminkan oleh ASEAN sebagai organisasi internasional.  

ASEAN memiliki batas dalam menangani permasalahan yang dimiliki 

oleh negara anggotanya. Organisasi kawasan ini memiliki prinsip non-

intervensi yang sudah dijalankan dari awal dibentuknya organisasi ini yang 
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mencerminkan bahwa ASEAN tidak dapat terlalu ikut campur terkait 

permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara anggotanya.  

Walaupun prinsip non-intervensi ini sering kali menjadi perbincangan 

dan menjadi perdebatan di kalangan studi hubungan internasional karena 

dengan adanya prinsip non-intervensi masalah atau kejahatan yang terjadi di 

wilayah ASEAN atau yang terjadi menyangkut dengan negara anggota ASEAN 

tidak dapat diselesaikan dengan tuntas oleh ASEAN. Bahkan negara yang 

memiliki masalah atau berkonflik lebih memilih untuk menyelesaikan 

permasalahan secara bilateral, multilateral, atau bahkan memilih meminta 

bantuan dengan organisasi lain. Hal ini, dapat menjadikan eksistensi dan 

kekuatan ASEAN sebagai organisasi internasional dipertanyakan dan 

diragukan. 

ASEAN berharap dapat memperkuat komunikasi dan kerjasama untuk 

bersama-sama memerangi kejahatan ekstrimis dan terorisme yang kemudian 

dapat dikatakan menjadi musuh bersama. Setiap negara merespon hal tersebut 

dengan cara berbeda, sehingga sinergi dan koordinasi menjadi penting untuk 

informasi strategis dan harus disikapi dengan kolektif melalui kerjasama dan 

interaksi antar negara dalam kawasan Asia Tenggara.  

Senada dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak 

Reinhard Sinaga, S.H., LL.M (Diplomat Madya – Counsellor PSKK ASPASAF 

KEMLU RI):  
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“Terorisme tidak dapat di hadapi sendirian atau oleh satu negara saja, 

harus ada kerjasama antar negara untuk mengatasi kelompok radikal. 

Faktor domestik menjadi salah satu alasan kita harus menjalin kerjasama 

dalam mengatasi kelompok radikalisme.” 

Kerjasama dan sinergi antar negara dalam kawasan ini sangat diperlukan 

untuk menghadapi terorisme dan kejahatan ekstremis yang telah terjadi dan 

berkembang di banyak negara, khususnya ASEAN. 

Sebagai upaya dalam penanggulangan dan pencegahan kemungkinan 

terjadinya tindakan terorisme, maka ASEAN selaku induk organisasi negara-

negara di wilayah Asia Tenggara telah melakukan berbagai bentuk tindakan 

melalui kerja sama antar negara, perjanjian maupun forum keamanan seperti : 

ASEAN Political Security Community/APSC, ASEAN Regional Forum/ARF 

dan ASEAN Convention On Counter Terrorism/ACCT yang dimana semua 

aktivitas tersebut ditujukan demi terciptanya keamanan dan kedamaian di 

kawasan Asia Tenggara, khususnya terhindar dari berbagai tindakan terorisme 

yang mengancam suatu negara. 

B. Peran ASEAN Political Security Community terhadap Kejahatan 

Kelompok Abu Sayyaf terhadap Penyanderaan 10 ABK WNI 

ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan memandang isu terorisme 

dan keamanan ini sangat serius. Perlu peningkatan kerja sama dari seluruh 

negara anggota untuk menangani dan mencegah bersama terkait ancaman 

terorisme yang terus meningkat di kawasan. Melalui salah satu pilar dari 

ASEAN yaitu Komunitas Politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political 

Security Community bertujuan untuk mempercepat kerja sama antar negara 
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anggota terutama pada bidang keamanan dan politik untuk terciptanya kawasan 

yang damai. 

Penanganan isu terorisme dapat didasarkan dengan pilar ASEAN 

Political-Security Community yang selanjutnya disebut sebagai APSC. 

Beberapa deklarasi, perjanjian, pertemuan, hingga forum yang didasarkan oleh 

APSC sebagai percepatan kerja sama memberantas ancaman teroris di kawasan. 

Sebagai organisasi di kawasan, ASEAN Political Security Community memiliki 

deklarasi yang menjadi acuan dalam penanganan isu radikalisme, ekstrimisme 

dan terorisme, yaitu: 

1. ASEAN Declaration on Transnational Crime 

Merupakan deklarasi pertama bagi negara-negara anggota ASEAN 

untuk menanggulangi kasus kejahatan transnasional yang disahkan pada tahun 

1997 di Manila, Filipina. Deklarasi ini menjadi dasar untuk seluruh negara 

anggota ASEAN melakukan kerja sama untuk menangani, mencegah dan 

menanggulangi kejahatan transnasional di kawasan seperti terorisme, 

perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan senjata, pencucian uang, 

lalu lintas orang dan pembajakan stabilitas dan pembangunan regional.34 

2. ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism  

Deklarasi ini merupakan deklarasi pertama untuk negara anggota 

ASEAN untuk memerangi kejahatan terorisme. Dibentuk dan disahkan pada 

 
34“ASEAN Declaration on Transnational Crime”, https://asean.org/wp-

content/uploads/2012/05/ASEAN-Declaration-on-Transnational-Crime-1997.pdf, diakses pada 12 

Januari 2023. 

https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-Declaration-on-Transnational-Crime-1997.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-Declaration-on-Transnational-Crime-1997.pdf
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November 2021 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Melalui deklarasi 

ini, seluruh negara anggota berkomitmen untuk melawan, mencegah, dan 

menekan segala bentuk ancaman dan aksi teroris di kawasan. Serta 

meningkatkan upaya kerja sama yang dilakukan seluruh negara anggota dalam 

memerangi terorisme.35 

3. Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalization and Violent 

Extremism  

Merupakan deklarasi yang diadopsi dari pertemuan ASEAN Ministerial 

Meeting on Transnational Crime ke-11 yang berlangsung di Manila, Filipina. 

Deklarasi ini fokus terhadap penanganan isu radikalisme dan ekstrimisme di 

kawasan ASEAN. Penguatan yang dilakukan negara-negara anggota dengan 

adanya deklarasi ini adalah melakukan dialog regional seperti focal point yang 

dilakukan oleh para lembaga penegak hukum untuk berbagi analisis, faktor, 

akar penyebab, dan penilaian risiko dalam rangka memperkuat penanggulangan 

nasional dan regional terhadap kasus radikalisme dan ekstrimisme yang sudah 

menjurus ke kejahatan terorisme. 

Selain deklarasi, ASEAN dalam upaya penanggulangan kejahatan 

radikalisme, ekstremisme, dan terorisme juga melakukan beberapa forum atau 

community dalam upaya penanggulangan, seperti: 

 
35“2001 ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism”, 

https://asean.org/2001-asean-declaration-on-joint-action-to-counter-terrorism/, diakses pada 12 

Januari 2023. 

https://asean.org/2001-asean-declaration-on-joint-action-to-counter-terrorism/
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1. ASEAN Regional Forum (ARF)36 

Sebagai penanganan terhadap kasus terorisme, ASEAN membentuk 

sebuah forum pada tahun 1994 sebagai wadah untuk berdialog dan konsultasi 

mengenai hal-hal yang terkait dengan keamanan dan politik di kawasan. Dalam 

setiap penyelenggaraannya, tidak hanya negara anggota ASEAN yang 

menghadiri tetapi terdapat negara-negara lain yang ikut hadir seperti negara-

negara kuat di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat, Jepang, China, Rusia, 

dan Uni Eropa.  

ARF sebagai wadah untuk berdialog terutama dalam menangani kasus 

terorisme, mengadakan sebuah pertemuan antar negara-negara anggota dalam 

bentuk Inter-Session Meeting on Counter terrorism and Transnational Crime 

(ISM CT-TC) dan Inter-Sessional Meeting on Maritime Security (ISM MS). 

Kedua forum tersebut dapat digunakan sebagai upaya negara anggota untuk 

menanggulangi ancaman terorisme terutama ancaman terorisme di wilayah 

laut.37 

 

 

 
36“ASEAN Regional Forum”, 

http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3%29%20Keanggotaan%20In

donesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/1%29%20ASEAN/Peranan%20Indonesia%20

di%20ASEAN/ARF%20Indonesia.pdf, diakses pada 12 Januari 2023. 
37 Fajriah, A. N., & Latifah, E. (2018). Peran ASEAN dalam Menanggulangi Terorisme di 

Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim. Belli ac Pacis, 4(1), hal.25. 

http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3%29%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/1%29%20ASEAN/Peranan%20Indonesia%20di%20ASEAN/ARF%20Indonesia.pdf
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3%29%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/1%29%20ASEAN/Peranan%20Indonesia%20di%20ASEAN/ARF%20Indonesia.pdf
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3%29%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/1%29%20ASEAN/Peranan%20Indonesia%20di%20ASEAN/ARF%20Indonesia.pdf
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Gambar 1. 29th ASEAN Regional Forum 2022 

 

 

 

 

 

 

Sumber: ASEAN.org Chairman’s Statement of The 29th ASEAN Regional Forum 

Terkait dengan permasalahan penyanderaan di laut oleh kelompok Abu 

Sayyaf yang dilakukan kepada sepuluh ABK WNI, tidak mendapatkan solusi 

terbaik dari ARF. Kedua negara yaitu Indonesia Filipina lebih memilih untuk 

melakukan diplomasi bilateral dalam menangani kasus perompakan ini. Selain 

itu, Indonesia dan Filipina meminta bantuan kepada Malaysia untuk membantu 

pembebasan WNI agar tidak terjadi kasus yang sama di perbatasan maritime 

ketiga negara tersebut.38 

Upaya ARF dalam upaya memerangi terorisme melalui pertukaran 

informasi, menyelenggarakan workshop dalam memerangi gerakan teroris dan 

sebagai penghambat akses pendanaan kegiatan terorisme, ARF membentuk 

 
38 Christy, D. G., Damayanti, C., & Suryo, H. (2018). DIPLOMASI PEMERINTAH 

INDONESIA DALAM UPAYA PEMBEBASAN WNI SANDERA ABU SAYYAF GROUP 

TAHUN 2016. Solidaritas, 2(2). hal.9. 



45 
 

  
 

suatu unit intelijen finansial yang bertugas memonitor lalu lintas finansial yang 

dimiliki oleh kelompok teroris. ARF juga masih mengalami kesulitan terutama 

membangun komitmen seluruh negara anggota untuk memberantas kegiatan 

teroris secara bersama. Persamaan persepsi tentang ancaman keamanan 

terorisme juga menjadi kendala ARF untuk menangani kegiatan teroris yang 

maksimal. 39 

2. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)40 

AMMTC merupakan pertemuan negara anggota ASEAN yang 

dilakukan dua tahun sekali untuk menangani, mengatasi, dan mencegah kasus 

kejahatan transnasional di kawasan. Dibentuknya AMMTC berdasarkan dengan 

ASEAN Declaration on Combating Transnational pada tahun 1997 di Manila, 

Filipina. AMMTC juga sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi tentang 

kejahatan transnasional di kawasan.  

Indonesia sebagai korban dari kejahatan kelompok Abu Sayyaf 

membawa permasalahan ini ke forum tertinggi pada kejahatan transnasional 

yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). Pada 

dasarnya, AMMTC berhasil menjadi wadah bagi negara anggota ASEAN untuk 

bekerja sama secara komprehensif dan terpadu untuk mendiskusikan kejahatan 

terorisme yang terjadi di negara masing-masing anggota. Selain itu, Indonesia 

 
39 Busthomi, M. A. (2012). Mekanisme ASEAN Regional Forum dalam Menangani Isu 

Terorisme Regional. Jurnal Review Politik, 2(1),hal.96. 
40“ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)”, 

https://asean.org/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc/, diakses pada 12 

Januari 2023. 

https://asean.org/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc/
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dengan pengalaman yang didapatkan terkait ancaman terorisme, menjadikan 

Indonesia sebagai voluntary lead shepherd di dalam forum AMMTC dan 

SOMTC terkait dengan kejahatan terorisme. Dengan ini, Indonesia terlibat aktif 

dalam forum AMMTC dan SOMTC terutama terkait penanganan kejahatan 

terorisme.41 

Sebagai sebuah forum regional, AMMTC merupakan produk ASEAN 

terbaik dalam penanganan isu terorisme karena sifatnya yang mengikat hukum. 

Dengan adanya beberapa deklarasi atau perjanjian yang dihasilkan di AMMTC, 

secara tidak langsung mengikat kepada hukum di negara masing-masing 

anggota yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.42 

Gambar 2. 16Th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime 2022  

 

  

 

 

 

 

Sumber: ASEAN.org Joint Statement of the Sixteenth AMMTC 

 
41 Yovantra, M. F., Afifuddin, M., & Saragih, H. J. (2019). Indonesia dan Kerja Sama 

Keamanan ASEAN Untuk Mengatasi Terorisme Melalui AMMTC. Manajemen Pertahanan: Jurnal 

Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan, 4(1). hal.57-58. 
42 Yovantra, M. F., Afifuddin, M., & Saragih, H. J. (2019). Indonesia dan Kerja Sama 

Keamanan ASEAN Untuk Mengatasi Terorisme Melalui AMMTC. hal.57-58. 
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Namun, terkait dengan permasalahan penyanderaan Abu Sayyaf 

terhadap ABK WNI, forum AMMTC ini tidak menghasilkan solusi terbaik 

untuk kedua negara yaitu Indonesia dan Filipina. Kedua negara hanya dapat 

menggunakan hasil deklarasi atau perjanjian dari AMMTC yang diaplikasikan 

ke hukum negara masing-masing. Tidak terdapat laporan yang menyebutkan 

bahwa AMMTC sebagai forum tertinggi dalam kejahatan transnasional 

menghasilkan suatu instruksi bagi Indonesia dan Filipina untuk melakukan 

tindakan terhadap kelompok Abu Sayyaf. 

3. ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)43 

ASEAN meresmikan sebuah konvensi yang menangani tentang 

pemberantasan kejahatan terorisme pada 2007 dengan nama ASEAN 

Convention on Counter Terrorism di Cebu, Filipina. ACCT dibentuk sebagai 

pedoman atau dasar hukum dalam penegakan terorisme di kawasan ASEAN. 

Konvensi ini terfokus terhadap kerja sama negara anggota ASEAN berupa 

pertukaran informasi, pengawasan perbatasan negara, pemberian pelatihan 

bersama terhadap aparat penegak hukum, program rehabilitasi, dan perjanjian 

ekstradisi. 

ACCT memiliki 23 pasal ketentuan yang harus diterapkan oleh seluruh 

negara yang meratifikasi konvensi ini. ACCT menegaskan bahwa terorisme 

merupakan suatu ancaman yang sangat besar bagi perdamaian dan keamanan 

 
43 Ramdani Hidayat Korompis, H. (2020). Strategi Indonesia Dalam Menangani 

Terorisme Melalui ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) (Doctoral dissertation, 

Universitas Bosowa).hal.29-30 
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internasional. Terorisme menjadi tantangan bersama bagi negara anggota 

ASEAN untuk menjadikan kawasan yang damai, maju, dan makmur. Namun, 

terkait dengan penyelesaian 10 sandera ABK WNI yang disandera oleh 

kelompok Abu Sayyaf ini tidak memberikan hasil yang memuaskan.44 

Gambar 3. ASEAN – Australia – Counter Terrorism MOU Signing 

 

 

 

 

 

Sumber: pressocm.gov.kh 

Filipina sebagai tempat terjadinya penyanderaan 10 ABK WNI ini 

dinyatakan tidak terdapat laporan yang menjelaskan bahwa dalam mengatasi 

dan menangani masalah kelompok Abu Sayyaf mengimplementasikan 

pedoman-pedoman dari ACCT yaitu berupa kerja sama dengan negara-negara 

yang meratifikasi konvensi ACCT. Beberapa kali memang Filipina melakukan 

kerja sama secara bilateral atau trilateral dengan negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara, namun berdasarkan dengan persamaan kepentingan bersama yaitu 

 
44 Maulidati, Z. (2020). Implementasi ASEAN Convention on Coounter Terrorism (ACCT) 

oleh Filipina dalam menangani Kelompok Abu Sayyaf tahun 2015-2016 (Doctoral dissertation, UIN 

Sunan Ampel Surabaya), hal.47. 
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menangani kasus Abu Sayyaf seperti negara Indonesia.45 Kerja sama Indonesia 

dan Filipina dilakukan karena kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang 

sama dalam penyelesaian masalah penyanderaan 10 WNI yang berada di 

wilayah negara Filipina tepatnya di Filipina Selatan. 

Sejak dibentuk pada 2007, ACCT sebagai sebuah konvensi tidak 

langsung diratifikasi oleh negara anggota ASEAN. Dengan waktu yang cukup 

lama dalam meratifikasi, membuktikkan bahwa belum adanya kesamaan prinsip 

dan tujuan tiap negara anggota ASEAN dalam menangani kasus terorisme di 

kawasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ACCT bagi negara anggota 

ASEAN hanya sebatas perencanaan.46 

Dalam hal proses penyelesaian konflik ini dilihat dari beberapa 

deklarasi, pertemuan, serta perjanjian yang sudah diadakan oleh ASEAN belum 

dapat menyelesaikan permasalahan terorisme di kawasan. Negara yang 

memiliki konflik teroris di negaranya lebih memilih untuk bekerja sama secara 

bilateral, multilateral, atau bahkan meminta bantuan kepada organisasi lain. 

Terkait dengan kasus kejahatan yang menimpa 10 WNI yang disandera 

oleh kelompok Abu Sayyaf, peneliti juga mencoba menanyakan peran ASEAN 

dalam proses penyelamatannya, berikut hasil wawancara dengan Bapak 

 
45 Maulidati, Z. (2020). Implementasi ASEAN Convention on Coounter Terrorism (ACCT) 

oleh Filipina dalam menangani Kelompok Abu Sayyaf tahun 2015-2016, hal.68. 
46 Maulidati, Z. (2020). Implementasi ASEAN Convention on Coounter Terrorism (ACCT) 

oleh Filipina dalam menangani Kelompok Abu Sayyaf tahun 2015-2016, hal.69. 
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Reinhard Sinaga, S.H., LL.M. (Diplomat Madya – Counsellor PSKK 

ASPASAF KEMLU RI): 

“Tidak ada peran ASEAN dalam membantu proses masalah ini, hanya 

kedua negara antara Indonesia dan Filipina yang melakukan Kerjasama 

dalam penyelesaian masalah ini.” 

Upaya dalam pembebasan sandera ini dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia yang mengadakan pertemuan dengan pemerintah Filipina. Presiden 

Jokowi melakukan komunikasi dengan Presiden Filipina, Benigno Aquino. 

Pemerintah juga melakukan operasi intelijen yang dilakukan oleh TNI di bawah 

koordinasi Kementerian Luar Negeri. Setelah melakukan komunikasi tersebut, 

Pemerintah Filipina melakukan operasi intelijen di sekitar wilayah tempat 

penyanderaan. Negara Filipina telah meratifikasi International Convention 

Against Taking Hostages tahun 1983. Konvensi ini berisi tentang mengambil 

kewajiban untuk mengamankan wilayah penyanderaan dan memfasilitasi 

sandera apabila telah dibebaskan, sebagai negara yang telah meratifikasi 

konvensi tersebut, Filipina harus mengambil Tindakan penyelamatan pada WNI 

yang disandera Abu Sayyaf. Tindakan yang dilakukan Filipina yaitu melakukan 

operasi intelijen dan memfasilitasi korban untuk singgah terlebih dahulu di 

rumah Gubernur Sulu, setelah itu diterbangkan menuju ke Zamboanga, untuk 

menjalani verifikasi dan pemeriksaan lembaga dari tim Filipina. 

Dalam proses penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

terhadap 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf tentu saja memiliki 
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strategi dalam proses penyelamatannya, berikut hasil wawancara peneliti 

dengan Bapak Reinhard Sinaga, S.H., LL.M. mengenai hal tersebut: 

“Mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu 

tentunya bekerjasama dengan pemerintah setempat, melakukan Diplomasi 

secara langsung dengan penyandera/kelompok Abu Sayyaf, Kemudian 

memberikan barter dengan fasilitas beasiswa sekolah kepada anak-anak 

dari Abu Sayyaf.” 

Senada dengan pernyataan tersebut, tentunya dalam proses 

penyelamatan mendapatkan kesulitan ataupun hambatan yang dialami 

pemerintah Indonesia. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak 

Reinhard Sinaga, S.H., LL.M. mengenai hal tersebut: 

“Iya sudah pasti pemerintah mendapatkan hambatan dalam proses 

penyelamatan tersebut yang dimana hambatannya yaitu akses bertemu 

dengan sandera WNI yang sulit untuk mendapatkan info mengenai kondisi 

dan keadaannya, yang kedua yaitu akses bertemu dengan Abu Sayyaf yang 

tentu saja memiliki ketakutan jika bertemu dengan pemerintah akan 

mengancam mereka, yang ketiga yaitu hambatan jarak dan waktu dalam 

proses penyelamatannya, yang terakhir yaitu hambatan anggaran yang 

dimana kelompok Abu Sayyaf ini meminta uang cash kepada pemerintah 

setiap 1 orangnya untuk membebaskan sandera. Hal ini membuat 

pemerintah juga kesulitan dikarenakan uang yang diminta tidak sedikit dan 

tidak usah saya sebutkan nominalnya yah."  

Barry Buzan mengatakan bahwa konsep keamanan dapat dianalisis 

sesuai dengan tingkatannya yaitu keamanan individu, nasional serta 

internasional. Pembahasan terkait dengan ancaman yang dilakukan oleh 

kelompok Abu Sayyaf terhadap 10 ABK WNI ini sudah termasuk kepada 

keamanan internasional. Buzan mengatakan bahwa keamanan internasional 

berbeda dengan keamanan nasional yang dimana keamanan nasional terfokus 

kepada isu pertahanan serta strateginya sedangkan keamanan internasional 
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terdapat faktor sistemik yang dapat mempengaruhi suatu negara dan 

memberikan dampak terhadap suatu keamanan negara tersebut. Hal ini dapat 

dilihat setelah ancaman diberikan oleh kelompok Abu Sayyaf kepada 10 ABK 

WNI di perairan Sulu.  

Ancaman yang diberikan oleh Abu Sayyaf ini merupakan faktor 

sistemik di luar negara sehingga ancaman yang dilakukan oleh kelompok Abu 

Sayyaf dapat mempengaruhi dan memberikan dampak kepada Indonesia 

sebagai negara asal dari 10 ABK WNI. Selain itu, ancaman ini juga memberikan 

dampak keamanan kepada Filipina sebagai negara tempat ancaman tersebut 

terjadi. Negara memiliki tanggung jawab dalam hal memberikan rasa aman dan 

keamanan bagi setiap masyarakatnya. Begitu pula dengan Indonesia dan 

Filipina yang harus memberikan rasa aman dan keamanan bagi 10 ABK WNI 

dan seluruh masyarakat yang berada di luar kasus tersebut. Ditakutkan seluruh 

jaringan dari kelompok Abu Sayyaf dapat melakukan hal yang sama di wilayah 

lain untuk mendapatkan hasil rampasan sebagai pemenuhan amunisi kelompok 

teroris tersebut. 

Buzan juga mengatakan dalam bukunya yang berjudul People State and 

Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era 

menjelaskan bahwa keamanan tidak hanya sebatas keamanan melainkan dapat 

mencakup militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terkait dengan 

ancaman yang diberikan oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap 10 ABK WNI 

mengacu kepada keamanan sosial. Keamanan sosial mencakup kemampuan 
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untuk mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang 

Bahasa, kultur, agama, dan identitas nasional. Keamanan yang perlu 

ditingkatkan pasca ancaman yang diberikan oleh kelompok Abu Sayyaf adalah 

keamanan sosial. Ideologi yang dibawa oleh kelompok Abu Sayyaf merupakan 

ideologi keagamaan yang menjadi bagian dari keamanan sosial yang harus 

dipertahankan negara Indonesia dan Filipina agar penyebaran yang dilakukan 

oleh kelompok Abu Sayyaf melalui agama ini dapat dicegah dan dihentikan. 

Semakin meningkatnya pengikut dari kelompok Abu Sayyaf dapat menjadi 

ancaman keamanan sosial bagi negara terutama negara anggota ASEAN dengan 

mayoritas muslim. 

Menurut Stephen Spiegel, ancaman keamanan terbagi menjadi dua yaitu 

ancaman tradisional dan non tradisional. Ancaman tradisional adalah sebuah 

ancaman yang diberikan kepada suatu negara melalui peperangan. Sedangkan 

untuk ancaman non-tradisional merupakan ancaman yang diberikan kepada 

suatu negara melalui ancaman ekonomi, sosial, dan budaya atau yang bukan 

termasuk ke dalam ancaman peperangan. Ancaman yang diberikan oleh 

kelompok Abu Sayyaf terhadap 10 ABK WNI termasuk ke dalam ancaman 

dengan pendekatan non-tradisional. 

Terkait dengan ancaman yang diberikan oleh kelompok Abu Sayyaf 

terhadap 10 ABK WNI di Filipina Selatan dapat digambarkan seperti: 

Dimensi Pendekatan Non-Tradisional 
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Asal ancaman 

(Origin of Threat) 

Non-negara: merupakan organisasi 

terorisme yaitu kelompok Abu Sayyaf 

Sifat ancaman 

(Nature of Threat) 

Non-militer: aspek sosial. Kelompok 

Abu Sayyaf melakukan penyanderaan 

terhadap 10 ABK WNI dengan 

merampas barang-barang yang 

dimiliki oleh para ABK untuk 

memenuhi amunisi organisasi 

terorisme ini dan meminta tebusan 

kepada negara Indonesia. 

Respon 

(The Responses) 

Non-militer: respon yang dilakukan 

oleh negara seperti Indonesia dan 

Filipina melalui diplomasi dengan 

kelompok Abu Sayyaf untuk 

melepaskan 10 ABK WNI yang 

disandera. 

Pihak yang bertanggungjawab untuk 

menyediakan keamanan 

(The Responsibility for Providing 

Security) 

Dalam hal ini adalah Indonesia 

sebagai negara asal dari 10 ABK 

WNI dibantu oleh negara Filipina 

sebagai tempat terjadinya 

penyanderaan dan ASEAN sebagai 

organisasi regional. 
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Nilai inti 

(Core Values) 

Terkait dengan isu kelompok Abu 

Sayyaf ini, nilai intinya adalah 

pelaksanaan hak asasi manusia dalam 

membantu membebaskan 10 ABK 

WNI dari kelompok terorisme yang 

besar yaitu Abu Sayyaf. Selain itu 

juga, cara yang dilakukan oleh 

Indonesia, Filipina, dan ASEAN 

dalam isu ini adalah sebagai upaya 

untuk memerangi kejahatan 

transnasional di kawasan terutama 

kejahatan terorisme. 

 

Tabel 3. Dimensi dan Pendekatan Non-Tradisional terkait dengan ancaman yang 

diberikan oleh Kelompok Abu Sayyaf terhadap 10 ABK WNI 

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang dilakukan 

oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap penyanderaan 10 ABK WNI merupakan 

bagian dari ancaman dengan pendekatan non-tradisional. Hal ini diperjelas 

dikarenakan faktor yang membuat ancaman ini bukan dari negara melainkan 

dari organisasi terorisme yang berkembang di Filipina Selatan. Terkait sifat 

ancaman, respon, pihak yang bertanggung jawab, hingga nilai inti sangat cocok 

dengan pembahasan terkait dengan penyanderaan kelompok Abu Sayyaf ini 

apabila dijelaskan dengan pendekatan ancaman non-tradisional. 
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Hambatan yang terjadi di ASEAN sebagai organisasi internasional 

dikarenakan norma non-intervensi yang menghalangi ASEAN untuk terlalu ikut 

campur permasalahan terorisme di sebuah negara. Selama ini, ASEAN hanya 

memberikan pedoman-pedoman dasar seperti rekomendasi, hukum kebiasaan, 

atau perjanjian yang dapat mengikat atau bahkan tidak dapat mengikat negara 

anggota. Penyelesaian terkait dengan kasus terorisme kembali lagi ke negara 

masing-masing untuk menindak lanjuti kasus tersebut. 

ASEAN secara organisasi internasional memang memiliki hak untuk 

mengarahkan anggota-anggota untuk menerapkan seluruh kebijakan kontra 

terorisme di negaranya masing-masing. Namun, ASEAN tidak memiliki hak 

untuk memaksakan kebijakannya hingga ke level nasional. Semangat 

kebersamaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai non-intervensi merupakan 

hal yang dibangun oleh ASEAN sejak awal. Prinsip non-intervensi ini 

menandakan bahwa baik ASEAN atau sesama negara anggota, tidak memiliki 

hak dan tidak diperbolehkan melakukan intervensi walaupun dalam kebijakan 

apapun. Sepanjang dinamika yang terjadi di ASEAN, organisasi kawasan ini 

berperan hanya sebagai forum mediator dan komunikasi antar negara anggota.47 

Selain itu, hambatan dari penanganan kejahatan terorisme juga disebabkan oleh 

tidak adanya kemauan yang kuat dari negara anggota ASEAN untuk 

melaksanakan kesepakatan yang dibuat oleh ASEAN. Hal ini terjadi karena 

adanya perbedaan sistem hukum dan kepentingan nasional dari masing-masing 

 
47 Pradnyana, H. (2022). Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan 

Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN. POLITICOS: Jurnal 

Politik dan Pemerintahan, 2(1), hal.23. 
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negara anggota.48 Hal ini juga dapat dilihat dari banyak kasus yang terjadi di 

ASEAN bukan hanya tentang terorisme, salah satunya juga ialah kasus 

transnasionalisme seperti penyelundupan napza, sengketa wilayah dan masih 

banyak lagi. 

C. Analisis Kritis Terhadap Peran ASEAN dalam Menanggulangi Kelompok 

Radikal di Kawasan Asia Tenggara 

Tujuan awal dari pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967 salah 

satunya adalah untuk mendorong perdamaian dan stabilitas keamanan wilayah. 

Sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara, ASEAN tentu saja 

memiliki pandangan dalam urgensi besar untuk ikut terlibat dalam proses 

penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, khususnya 

melibatkan isu keamanan, ekstremisme dan radikalisme. Hal ini sesuai dengan 

tujuan utama ASEAN yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan 

dengan saling menghormati keadilan dan ketertiban hukum di dalam negara-

negara di kawasan Asia Tenggara.  

Tujuan tersebut kemudian diimplementasikan  melalui  penerapan  

Prinsip non-interference, yang terdapat dalam Treaty of Amity   and   

Cooperation   in   Southeast   Asia (TAC),  24  Februari  1976  yang  dalam  

Pasal  2 dijelaskan bahwa dalam menjalin hubungannya antar    anggota,    

didasarkan    pada    prinsip fundamental yaitu: (a) menghormati kebebasan, 

 
48 Yuniarti, A. (2010). Implementasi Mekanisme Regional ASEAN dalam Penanggulangan 

Masalah Terorisme di Asia Tenggara. Jurnal Diplomasi dan Keamanan, 2(1), hal.11. 
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kedaulatan,  kesamaan,  kesatuan  wilayah  dan identitas   nasional   setiap   

bangsa;   (b)   setiap negara memiliki hak untuk mengatur penyelenggaraan 

negaranya bebas dari intervensi  eksternal;  (c)  adanya  prinsip  non-intervensi   

dalam   hubungan   internal   sesama anggota.    Dengan    adanya    pasal    

tersebut menguatkan eksistensi prinsip non-intervensi dalam kerangka kerja 

sama ASEAN. Prinsip non intervensi ini diciptakan sebagai sebuah wujud 

perlindungan untuk menjamin kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara   

anggota   dan   dalam   rangka mencegah    adanya    kemungkinan    intervensi 

asing yang tidak diinginkan terahadap urusan dalam   negeri   dari   masinng-

masing   negara anggota. 

Prinsip non-interference yang diterapkan oleh ASEAN dalam upaya 

penyelesaian konflik lebih menekankan pada cara-cara diplomatik dan   

kekeluargaan. Namun, seiring berjalannya waktu, keefektifan dari prinsip non-

intervensi tampaknya semakin banyak dipertanyakan, dikarenakan banyaknya 

tantangan dan isu-isu baru yang muncul dari proses globalisasi, serta tuntutan 

yang semakin besar untuk demokratisasi dan meningkatnya perhatian 

internasional terahadap isu-isu kemanusiaaan dibandingkan dengan isu 

kedaulatan negara. Dalam    upayanya    untuk    mempertahankan efektivitas    

dan    legitimasinya    di    kancah domestik dan internasional, cara tradisional 

ASEAN   dalam   melakukan   urusan   kawasan semakin   menuai   pro   dan   

kontra, dimana keberadaan prinsip non-interferensi dianggap sebagai batu 

sandungan bagi kapasitas ASEAN untuk     merespon     masalah     internal     

dan tantangan eksternal.  
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Prinsip non intervensi terhadap permasalahan yang terjadi di tingkat 

domestik negara anggota ASEAN menjadi hal yang kontroversi di tubuh 

ASEAN. Prinsip ini menjadi penghambat bagi perkembangan ASEAN sebagai 

organisasi regional kawasan yang menanungi negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara. Seharusnya jika ada isu-isu yang mempengaruhi hubungan bilateral, 

regional dan ekstragional seperti permasalahan penyanderaan 10 ABK WNI 

oleh kelompok terorisme Abu Sayyaf yang melibatkan Indonesia dan Filipina 

sebagai negara anggota ASEAN, ASEAN memiliki peran yang besar untuk 

membantu menyelesaikan dan mengambil keputusan terkait permasalahan yang 

menimpa dua negara anggotanya. Seharusnya disaat seperti ini terutama terkait 

dengan kejahatan transnasional ASEAN dapat mengabaikan prinsip non-

intervensi walaupun prinsip tersebut sudah melekat sejak berdirinya organisasi 

ini pada 1967.49 

 
49 Yuniarti, A. (2010). Implementasi Mekanisme Regional ASEAN dalam Penanggulangan 

Masalah Terorisme di Asia Tenggara. Jurnal Diplomasi dan Keamanan, 2(1), hal.14. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis diatas tentang Peran ASEAN 

Political Security Community dalam Menanggulangi Kelompok Radikal di 

Kawasan Asia Tenggara dengan studi kasus Diplomasi Penyelamatan 10 

Sandera WNI Oleh Kelompok Abu Sayyaf, maka penulis menyimpulkan dalam 

bab ini yaitu: 

1) Peran yang dilakukan ASEAN sebagai organisasi internasional 

dalam menangani kasus kejahatan terorisme dilakukan berdasarkan 

salah satu pilarnya yaitu Komunitas Politik-Keamanan ASEAN atau 

ASEAN Political-Security Community (APSC). Pilar ini bertujuan 

untuk mempercepat kerja sama antar negara anggota terutama dalam 

bidang politik dan keamanan agar terciptanya kawasan yang damai. 

Terkait dengan kasus kejahatan terorisme yang dilakukan oleh 

kelompok Abu Sayyaf terhadap penyanderaan 10 ABK WNI di 

perairan Filipina, ASEAN sudah melakukan berbagai cara untuk 

menanganinya sesuai dengan pilar APSC.  

ASEAN memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan 

oleh Indonesia dan Filipina sebagai negara yang terdampak dari 

gerakan terorisme Abu Sayyaf ini melalui deklarasi, perjanjian, serta 

pertemuan antar negara anggota yang dibentuk oleh ASEAN. 

Namun, dengan beberapa fakta yang sudah dijelaskan di bab 
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sebelumnya, ASEAN belum dapat menyelesaikan permasalahan 

kelompok Abu Sayyaf ini dengan sempurna. 

2) Prinsip non-intervensi menjadi penghalang bagi ASEAN untuk 

dapat menyelesaikan permasalahan negara anggotanya yaitu 

Indonesia dan Filipina terkait dengan ancaman yang diberikan oleh 

kelompok Abu Sayyaf. Sesuai dengan prinsip non-intervensi 

ASEAN tidak dapat ikut campur terlalu dalam terkait permasalahan 

ini. Sehingga banyak pendapat bahwa seharusnya ASEAN dapat 

menghapus prinsip non-intervensi ini karena menimbulkan 

perdebatan yang membuat eksistensi dan kemampuan ASEAN 

dalam menyelesaikan masalah di kawasannya.  

Terkait dengan peran yang dilakukan ASEAN melalui APSC dalam 

penyelesaian masalah kejahatan terorisme oleh kelompok Abu 

Sayyaf dapat dijelaskan menggunakan konsep organisasi 

internasional. Sedangkan untuk ancaman yang diberikan oleh 

kelompok Abu Sayyaf dapat dijelaskan menggunakan konsep 

keamanan internasional. Ancaman yang diberikan oleh kelompok 

Abu Sayyaf termasuk ancaman menggunakan pendekatan non-

tradisional bahwa sekarang tidak hanya negara yang mampu 

mengancam keamanan bagi suatu negara. Namun, organisasi 

terorisme yang bukan negara juga dapat memberikan ancaman bagi 

suatu negara bahkan dunia. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan dari hasil pengkajian di lapangan dan penelusuran terhadap 

data sekunder maka penulis bermaksud memberikan implikasi dalam bentuk 

saran-saran atau rekomendasi yang dianggap perlu dan mudah-mudahan dapat 

bermanfaat bagi pemerintah maupun peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut 

ini; 

1. Bagi Pemerintah 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pilar-pilar ASEAN saat ini 

masih saja terdapat pro-kontra dalam penerapannya yang dimana pada saat 

ini Indonesia sebagai ketua ASEAN dapat melihat kembali pilar-pilar 

tersebut agar bagaimana peran ASEAN sebagai organisasi kawasan dapat 

terasa dampaknya bagi kawasan terutama dalam sektor keamanan. 

Selanjutnya ialah diharapkan bagi pemerintah untuk kemudian lebih 

mengembangkan program deradikalisasi agar bagaimana negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara juga memakai program deradikalisasi untuk 

mengantisipasi ancaman keamanan di kawasan ini. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Adapun yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya ialah 

seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembahasan mengenai keamanan 

termasuk kedalam isu sensitif yang mana informasi keamanan sangat minim 

dijumpai di ranah publik. 
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Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mempersiapkan diri dan 

mempertimbangkan opsi lain, yang dimana menjalin komunikasi ataupun 

relasi dengan individu maupun instansi yang relevan dengan penelitian yang 

diambil. Data yang cukup sulit juga berdampak pada terhambatnya 

penelitian bahkan kurang validnya argumentasi dan analisa yang kemudian 

menjadi hasil penelitian. 
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