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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل
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 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 ى
kasrah dan yā’ i 

i dan garis di 

atas 

 ىو
ḍammah dan wau ū 

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قيِ لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

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

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة م   al-hikmah :  ا ل حِك 



xiii 
 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

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

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ةَُ ف ل س   al-falsafah :ا ل 

 al-biladu :ا ل بلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ مُرُو 
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c. Hamzah Akhir 

ءٌَ :ش ي  َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh: 

َ َ Dinullah دِي نَُالََّّ  billah باِ الََّّ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah همَُ   فيِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
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tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

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

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Afif Sudirman 

NIM : 30800119008 

Judul : Analisis Terhadap Pembangunan Pangkalan Militer India di 

  Mauritius Sebagai Upaya Dalam Membangun Peranan di Kawasan 

  Samudra Hindia 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya India dalam 

membangun peranan di Kawasan Samudra Hindia melalui pembangunan 

pangkalan militer negaranya di Mauritius. Dalam hal ini, India ingin 

memperlihatkan kapabilitas negaranya dalam berbagai aktivitas di Kawasan 

Samudra Hindia. India sebagai negara besar dan kuat di kawasan ini, berusaha 

untuk mengamankan posisinya dan memainkan peran yang lebih dominan dalam 

geopolitik regional. Pembangunan pangkalan militer tersebut tidak hanya sebagai 

pertahanan negara, tetapi juga mencerminkan tujuan India untuk membangun 

peranan di berbagai aspek di wilayah ini. Pokok masalah tersebut selanjutnya 

menjadi pertanyaan penelitian yang terjawab, yaitu bagaimana implikasi peran 

India di Kawasan Samudra Hindia setelah pembangunan pangkalan militernya di 

Mauritius? 

Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu: teori neo-realisme dan teori 

keamanan internasional. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka atau library 

research dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari 

data sekunder melalui jurnal, artikel online, website resmi pemerintah dan buku. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pangkalan militer 

India di Mauritius memperkuat posisinya di Samudra Hindia. Hal ini tentunya 

akan membuat India memiliki peranan lebih dibanding negara lain di Kawasan 

Samudra Hindia. Dalam hal ini India lebih dominan dalam beberapa hal seperti 

militer, ekonomi dan yang lainnya. Selain itu dengan adanya pangkalan militer 

India di Mauritius, India juga menjadi lebih banyak berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan regional, seperti pertemuan regional, pembuatan kerjasama baik secara 

bilateral maupun multilateral. Dua teori yang digunakan, yakni Neo-Realisme dan 

Keamanan Internasional juga mampu digunakan sebagai alat dalam melihat 

pembangunan pangkalan militer India di Mauritius sebagai salah satu fenomena 

dalam lanskap geopolitik global. Neo-Realisme memandang bahwa dunia bersifat 

anarki dan perlombaan kekuatan terjadi dalam sistem internasional yang 

dipengaruhi beberapa aspek struktur di dalamnya. Dalam hal ini India memiliki 

kebijakan pembangunan pangkalan militer  melalui kerja sama dengan Mauritius 

sehingga mampu menjadi salah satu kekuatan regional yang memiliki keunggulan 

keamanan relatif di wilayah Samudra Hindia. Dan dalam Keamanan Internasional, 

keamanan nasional menjadi salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan 

kebijakan luar negeri, dan langkah pembangunan pangkalan militer ini sebagai 

bagian dari strategi keseluruhan India untuk mempertahankan keamanan dan 

stabilitas regional. 
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Implikasi penelitian ini, pembangunan pangkalan militer India di 

Mauritius membuat India memiliki peranan lebih dibanding negara lain dalam 

banyak aspek. Pangkalan militer India terbukti mampu membuat India memiliki 

peran yang lebih dominan dibanding negara lain di Kawasan Samudra Hindia. 

Kata Kunci: Pangkalan Militer, Samudra Hindia, Peranan 
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ABSTRACT 

Name : Muhammad Afif Sudirman 

NIM : 30800119008 

Title : Analysis of the Construction of the Indian Military Base in 

  Mauritius as an Effort to Establish a Role in the Indian Ocean 

  Region 

The main problem of this research is how India's efforts to establish a role 

in the Indian Ocean Region through the construction of its military base in 

Mauritius. In this regard, India seeks to demonstrate its country's capabilities in 

various activities in the Indian Ocean Region. As a large and powerful country in 

this area, India strives to secure its position and play a more dominant role in 

regional geopolitics. The construction of the military base is not only for national 

defense but also reflects India's goal to build a role in various aspects of this 

region. This main issue then becomes the answered research question, which is 

the implications of India's role in the Indian Ocean Region after the construction 

of its military base in Mauritius. 

This research employs two theories, namely: neo-realism and international 

security theory. This research type is literature review or library research with a 

qualitative approach. The data sources used consist of secondary data through 

journals, online articles, official government websites, and books. 

The results of this research indicate that the construction of the Indian 

military base in Mauritius strengthens its position in the Indian Ocean. This will 

undoubtedly give India a more prominent role than other countries in the Indian 

Ocean Region. In this regard, India is more dominant in several aspects such as 

military, economic, and others. Additionally, with the presence of the Indian 

military base in Mauritius, India also participates more actively in various 

regional activities, such as regional meetings, and the establishment of 

cooperation both bilaterally and multilaterally. The two theories used, namely 

Neo-Realism and International Security, can also be used as tools to view the 

construction of the Indian military base in Mauritius as one of the phenomena in 

the global geopolitical landscape. Neo-Realism views the world as anarchic and 

power competition occurs in the international system influenced by several 

structural aspects within it. In this case, India has a policy of building military 

bases through cooperation with Mauritius, thus becoming one of the regional 

powers with relative security advantages in the Indian Ocean region. And in 

International Security, national security becomes one of the main factors in 

foreign policy decision-making, and the step of building this military base is part 

of India's overall strategy to maintain regional security and stability. 

The implications of this research, the construction of the Indian military 

base in Mauritius gives India a more significant role than other countries in many 
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aspects. The Indian military base has proven to make India more dominant than 

other countries in the Indian Ocean Region. 

Keywords: Military Base, Indian Ocean, Role 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Samudra Hindia merupakan samudra yang memiliki peranan yang sangat 

penting dalam dinamika global. Pada zaman kolonialisasi, Samudra Hindia 

memegang peran krusial dalam peta perjalanan para penjelajah dan penakluk dari 

berbagai kebudayaan Eropa. Samudra Hindia menjadi jalan utama bagi para 

penjelajah untuk menghubungkan Eropa dengan wilayah-wilayah yang kaya 

rempah-rempah, perdagangan, dan sumber daya lainnya di Asia. Transformasi 

yang terjadi di kawasan ini membentuk dasar dari apa yang kita kenal sebagai 

globalisasi, sambil juga membawa dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang 

mendalam.1 Pada saat kedatangan bangsa-bangsa Eropa di abad ke-15, beberapa 

negara kolonial, seperti Belanda, Inggris, Portugis, dan Perancis, bersaing untuk 

menguasai jalur perdagangan dan memperluas pengaruh mereka di kawasan 

Samudra Hindia. Penaklukan wilayah-wilayah di sepanjang pantai India, 

Indonesia, dan sekitarnya mengubah lanskap politik dan ekonomi di wilayah 

Kawasan Samudra Hindia.2 

Pada zaman kolonialisasi oleh negara-negara Eropa tersebut, banyak 

negara-negara yang berada di wilayah Samudra Hindia menjadi korban oleh 

imperialisme Eropa. Hal itu menyebabkan pada saat ini beberapa negara 

                                                             
1Satadru Sen, Savagery and Colonialism in the Indian Ocean: Power, Pleasure and the 

Andaman Islanders. (London: Routledge, 2010). 
2Mohamad Rezky Utama, “Beda Penjajahan Eropa di Asia dan Afrika”, Universitas Islam 

Indonesia. Diakses 7 Agustus 2023 https://www.uii.ac.id/beda-penjajahan-eropa-di-asia-dan-afrika  

https://www.uii.ac.id/beda-penjajahan-eropa-di-asia-dan-afrika
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berlomba-lomba untuk membangun dominasi pengaruh, penanan dan kekuasaan, 

terutama pada sekitar wilayahnya, termasuk negara-negara yang berada di wilayah 

Kawasan Samudra Hindia. Dalam hal ini, India sendiri menunjukan 

ketertarikannya membangun peranan di Kawasan Samudra Hindia. Sebagai 

negara dengan kekuatan militer yang besar, dimana militer India merupakan salah 

satu pasukan partisipasi dalam misi perdamaian PBB, sering melakukan latihan 

militer multilateral antar negara, serta militer yang memiliki banyak senjata 

nuklir,3 India telah berusaha untuk memperkuat posisi negaranya di wilayah 

Kawasan Samudra Hindia. 

Upaya India sebagian besar diarahkan untuk membuat pengaruh India 

lebih terlihat dalam urusan strategi kawasan yang mengacu pada pengaruh negara 

lain di kawasan tersebut, seperti Tiongkok. Tiongkok telah memainkan peran 

yang semakin penting dalam kawasan Samudra Hindia, baik dari segi ekonomi, 

politik, maupun keamanan. Pengaruh Tiongkok di kawasan ini telah meningkat 

seiring dengan perkembangan ekonomi dan kekuatan politik negara tersebut 

dalam beberapa dekade terakhir. Dalam bidang ekonomi, Tiongkok telah menjadi 

mitra perdagangan utama bagi banyak negara di kawasan Samudra Hindia, 

melalui Initiative Belt and Road (BRI), dimana kebijakan tersebut mencakup 

peningkatan infrastruktur, kebijakan keuangan, peningkatan konektivitas maritim 

serta kerjasama regional.4 Dalam konteks politik, Tiongkok telah meningkatkan 

                                                             
3Global Firepower Index, "India Military Strength Ranking 2021”. Diakses 16 Juni 2023 

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php 
4Shao Zhou Qi, “Energy Intensity Convergence in Belt and Road Initiative (BRI) 

Countries: What Role Does China-BRI Trade Play?”. Journal of Cleaner Production, Vol. 239 

No. 7 (2019). h. 50-60. 

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
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interaksinya dengan negara-negara di kawasan Samudra Hindia melalui kerjasama 

regional dan diplomasi. Tiongkok telah mengadakan pertemuan tingkat tinggi, 

dialog politik, dan forum kerjasama regional dengan negara-negara di kawasan ini 

untuk memperkuat hubungan bilateral dan mempromosikan kepentingan bersama. 

Dalam hal keamanan, Tiongkok juga meningkatkan kehadirannya di kawasan 

Samudra Hindia melalui kegiatan militer dan kerjasama keamanan dengan negara-

negara di kawasan ini. Tiongkok telah meningkatkan kerjasama militer dengan 

negara-negara seperti Pakistan, Sri Lanka, dan Myanmar, yang memiliki posisi 

strategis di kawasan Samudra Hindia.5 

Peningkatan pengaruh Tiongkok di Kawasan Samudra Hindia memiliki 

implikasi yang signifikan bagi negara-negara di kawasan ini maupun negara-

negara di luar kawasan tersebut melalui berbagai kebijakan maupun pengaruh dan 

dominasi Tiongkok sendiri.6 Hal ini menjadi salah satu perhatian khusus India. 

Pengaruh ekonomi, politik dan keamanan Tiongkok dapat membentuk dinamika 

regional dan mengubah lanskap geopolitik di kawasan Samudra Hindia dalam 

jangka panjang. Hal ini yang menyebabkan Samudra Hindia menjadi zona 

persaingan strategis yang sangat penting bagi India untuk memperkuat 

pengaruhnya di kawasan tersebut. Pada dasarnya, hubungan India dengan negara 

Kawasan Samudra Hindia sangat erat dan memiliki sejarah yang panjang. Sejak 

masa lampau, India telah menjadi salah satu negara sebagai pusat perdagangan 

                                                             
5Pradeep K. Chibber, "India and China in the Indian Ocean Region: Competition or 

Cooperation?". Journal of Asia Policy, Vol. 32 No. 27 (2019). h. 113-134. 
6Gurpreet S. Khurana, “China as an Indian Ocean Power: Trends and Implications”. 

Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India, Vol. 12 No. 1 (2016). h. 

13-24. 



4 
 

dan budaya di kawasan ini, dimana hubungannya dengan negara-negara di 

sekitarnya telah terjalin melalui perdagangan, penyebaran agama dan penyebaran 

budaya.7 

India kemudian memilih untuk membangun hubungan kerjasama dengan 

negara-negara di kawasan tersebut, terkhusus negara kepulauan seperti Mauritius. 

Hubungan diplomatik India dan Mauritius secara resmi terjalin pada tahun 1948. 

Akan tetapi, Mauritus sebenarnya sudah bekerja sama di bidang ekonomi dengan 

India sejak tahun 1730 dimana pada saat itu, Mauritius merupakan wilayah 

kolonial dari beberapa negara, seperti Belanda, Prancis dan Inggris.  Pada tahun 

1820, ketika masa penjajahan Inggris terhadap India, banyak penduduk dan 

pekerja India yang didatangkan ke Mauritius untuk bekerja di daerah perkebunan 

disana. Tercatat bahwa gelombang migrasi pertama pekerja India sebanyak sekitar 

setengah juta penduduk India ke Mauritius antara tahun 1834 hingga awal abad 

20. Banyak dari mereka yang pada akhirnya memilih menetap dan menjadi warga 

negara Mauritius. Sehingga pada akhirnya hal tersebut mempengaruhi demografi 

Mauritius. Saat ini tercatat hampir 60% populasi Mauritius merupakan etnis India. 

Hal ini merupakan langkah strategis yang digunakan India dalam memanfaatkan 

kesamaan etnis dari penduduk Mauritius yang didominasi oleh etnis India.8 

Mauritius sendiri memiliki letak geografis yang strategis di Samudra 

Hindia, dimana ia terletak di tengah-tengah Samudra Hindia. Lokasinya yang 

                                                             
7Fauzan Mawardi, "India-Dunia Islam, Antara Kerjasama dan Kontroversi". Republika 

Online. Diakses 15 Mei 2023 https://republika.co.id/berita/ramadhan/konsultasi/18/05/25/ 

p9y3t1388-indiadunia-islam-antara-kerja-sama-dan-kontroversi  
8Sylvie Maurer, “Genetic Identity in Mauritius”. Journal of Antrocom, Vol. 6 No. 1 

(2010). h. 53-62.  

https://republika.co.id/berita/ramadhan/konsultasi/18/05/25/p9y3t1388-indiadunia-islam-antara-kerja-sama-dan-kontroversi
https://republika.co.id/berita/ramadhan/konsultasi/18/05/25/p9y3t1388-indiadunia-islam-antara-kerja-sama-dan-kontroversi
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strategis memberikan akses yang mudah ke jalur perdagangan maritim utama di 

kawasan tersebut. Keberadaan pelabuhan laut yang modern dan infrastruktur 

maritim yang baik di Mauritius memfasilitasi perdagangan dan konektivitas 

regional.9 Mauritius memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk perikanan, 

energi terbarukan, dan potensi tambang di sekitar perairan pulau. Potensi ini 

menarik minat negara-negara lain dalam menjalin kerja sama dan investasi di 

sektor ekonomi strategis.10 Selain itu, keberadaan Mauritius di Samudra Hindia 

memiliki implikasi strategis dan keamanan. Kawasan Samudra Hindia merupakan 

jalur perdagangan utama yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Timur Tengah. 

Oleh karena itu, stabilitas dan keamanan di kawasan ini menjadi penting bagi 

negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan di kawasan 

tersebut.11 

India telah membangun fasilitas militer di Pulau Agalega yaitu sebuah 

pulau di ujung utara wilayah negara Mauritius. Fasilitas ini terlihat menyediakan 

pelabuhan dan bandar udara yang diyakini merupakan pangkalan militer India. 

Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai strategi India dalam menunjukkan 

eksistensinya di Kawasan Samudra Hindia. Pada dasarnya, India menghadapi 

beberapa ancaman yang signifikan di Kawasan Samudra Hindia, yang menjadi 

salah satu alasan penting mengapa mereka memerlukan pangkalan militer di 

                                                             
9Ministry of Foreign Affairs Regional Integration and International Trade, "Foreign 

Policy Government of Mauritius”. Diakses 28 Mei 2023 http://foreign.govmu.org/ 

English/Pages/Foreign-Policy.aspx  
10United Nations Conference on Trade and Development, "Mauritius Profile", 

UNCTADstat. Diakses 28 Mei 2023 https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/ 

en-GB/480/index.html  
11Rizwana Bashir, "India's Strategic Interests in the Indian Ocean Region". Journal of 

Foreign Affairs, Vol. 9 No. 3 (2014). h. 289-302. 

http://foreign.govmu.org/English/Pages/Foreign-Policy.aspx
https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/480/index.html
https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/480/index.html
https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/480/index.html
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kawasan tersebut. Ancaman ini mencakup berbagai aspek keamanan, termasuk 

ancaman militer, ancaman terorisme, ancaman maritim, dan ancaman terhadap 

kepentingan ekonomi dan strategis India.  

Gambar 1. 1 

Peta Pulau Agalega Mauritius di Samudra Hindia 

 
Sumber: Maymunah Nasution, Website Intisari, 2023. 

Dari segi ancaman militer, India menghadapi rivalitas keamanan dengan 

beberapa negara tetangga di kawasan Samudra Hindia. Permasalahan perbatasan 

dengan negara lain seperti Pakistan di wilayah Kashmir dan Tiongkok di wilayah 

Aksa Chin menjadikan persaingan kekuatan yang dapat menciptakan ketegangan 

dan potensi konflik. Keberadaan pangkalan militer di Mauritius membantu India 

untuk memiliki posisi yang lebih kuat dan respon yang lebih cepat dalam 

menghadapi ancaman militer potensial di kawasan tersebut.12 Ancaman terorisme 

juga menjadi perhatian penting bagi India di kawasan ini. Beberapa kelompok 

teroris beroperasi di wilayah Samudra Hindia dan Teluk Benggala, seperti Jamaat-

ul-Mujahideen dan Harkat-ul-Jihad al-Islami dari Bangladesh yang mengancam 

                                                             
12BBC, "Kashmir: Why India and Pakistan Fight Over It“. Diakses 24 Juli 2023 

https://www.bbc.com/news/10537286  

https://www.bbc.com/news/10537286


7 
 

stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut.13 Melalui pangkalan militer di 

Mauritius, India dapat meningkatkan kemampuan operasi militer dan kerjasama 

keamanan dengan negara-negara lain dalam rangka memerangi terorisme dan 

menghadapi ancaman yang berasal dari kelompok-kelompok ekstremis tersebut. 

Selain itu, ancaman maritim juga menjadi perhatian utama India di 

kawasan ini. Wilayah Samudra Hindia adalah jalur perdagangan utama yang 

strategis, dan keamanan maritim menjadi kunci penting untuk melindungi jalur 

perdagangan tersebut. Terdapat ancaman seperti perompakan, perdagangan ilegal, 

dan aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkoba dan lainnya yang dapat 

merugikan kepentingan maritim India. Dengan memiliki pangkalan militer di 

Mauritius, India dapat memperkuat patroli dan pengawasan maritim, serta 

berperan aktif dalam menjaga keamanan di jalur perdagangan dan wilayah 

maritim strategis di kawasan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13South Asia Terrorism Portal (SATP), "Al-Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS)”. 

Diakses 24 Juli 2023 https://www.satp.org/terrorist-groups/bangladesh  

https://www.satp.org/terrorist-groups/bangladesh
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Gambar 1. 2 

Pangkalan Militer India di Mauritius 

 
Sumber: Syarifudin, Website Sindonews, 2023. 

Ancaman terhadap kepentingan ekonomi dan strategis India juga menjadi 

pertimbangan penting. Selain menjadi kawasan yang memiliki posisi strategis 

sebagai penghubung antar wilayah negara dan benua, Kawasan Samudra Hindia 

juga memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi ekonomi yang 

besar.14 Namun, adanya kompetisi dan rivalitas kepentingan ekonomi di kawasan 

tersebut dapat menciptakan ancaman terhadap kepentingan nasional India. Melalui 

pangkalan militer di Mauritius, India dapat memantau dan melindungi 

kepentingan negaranya, termasuk mengawasi sumber daya alam dan 

mempertahankan hubungan ekonomi yang kuat melalui perdagangan dan 

hubungan dengan negara-negara di kawasan tersebut.15 

 

 

                                                             
14Robert D. Kaplan, “Center Stage for the Twenty-First Century: Power Plays in the 

Indian Ocean”. Journal of Foreign Affairs, Vol. 88 No. 2 (2009). h. 31-57. 
15Carneige, "Maritime Competition in the Indian Ocean". Diakses 22 Juli 2023 

https://carnegieendowment.org/2022/05/12/maritime-competition-in-indian-ocean-pub-87093  

https://carnegieendowment.org/2022/05/12/maritime-competition-in-indian-ocean-pub-87093


9 
 

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Ma’idah/5:2 yang 

berbunyi: 

َاٰمَ  اَالَّذِي ن  َٰٓيٰٰٓا يُّه  لَ  و  ىِٕدَ  ۤ ق لا  َال  لَ  َو  َال ه د ي  لَ  ام َو  ر  َال ح  ر  َالشَّه  لَ  َِو  َالَّه اَش ع اۤىِٕر  َتحُِلُّو  اَلَ  نوُ 

انااَۗ و  رِض  َو  ب هِِم  َرَّ ن  َم ِ لاا َف ض  ن  َي ب ت غوُ  ام  ر  َال ح  َال ب ي ت  ي ن  م ِ
ۤ
اََۗاٰ ط ادوُ  َف اص  ل ل تمُ  اِذ اَح  ََو  لَ  و 

َشَ  نَّكُم  رِم  َي ج  ل ىَال بِر ِ اَع  نوُ  ت ع او  اَۘو  َت ع ت دوُ  امَِا ن  ر  جِدَِال ح  س  َع نَِال م  كُم  دُّو  َص  مٍَا ن  ن اٰنَُق و 

ۗ  َ اتَّقوُاَالَّه انَِوۖ  ال عدُ و  ث مَِو  ِ ل ىَالَ  اَع  نوُ  َت ع او  لَ  التَّق وٰىَۖو  ش دِي دَُال عِق ابََِو   َ َالَّه انَِّ  

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar 

(kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā’id (hewan-

hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para 

pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida 

Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), 

berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu 

kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” (QS. Al-

Ma’idah/5:2).16 

Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, ayat ini menekankan 

keadilan serta pentingnya tolong-menolong dalam melakukan kebajikan dan 

menjauhi dosa apalagi permusuhan. Kerjasama yang dilakukan India dan 

Mauritius dapat diartikan sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam 

menjaga ketertiban dan perdamaian di antara negara-negara. Bisa dikatakan dalam 

hal ini, kerjasama yang dilakukan India dan Mauritius termasuk dalam hal 

pembangunan pangkalan militer serta fasilitas bandar laut udara India dan 

                                                             
16Kementrian Agama RI, “QS. Al-Ma’idah Ayat 2”, Kemenag RI. Diakses 5 Juli 2023 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2
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Mauritius sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dalam hal 

menjaga ketertiban dan perdamaian di Kawasan Samudra Hindia.17 

Penelitian ini kemudian membahas mengenai “Analisis Terhadap 

Pembangunan Pangkalan Militer India di Mauritius Sebagai Upaya 

Membangun Peranan di Kawasan Samudra Hindia” dengan asumsi utama 

bahwa pembangunan fasilitas bandar laut dan udara oleh India dibuat menjadi 

pangkalan militer negaranya di Mauritius sebagai upaya India dalam membangun 

peranan di Kawasan Samudra Hindia. Dengan adanya pangkalan militer India di 

Mauritius tersebut, pengaruh India di Kawasan Samudra Hindia menjadi lebih 

besar dengan berbagai pertimbangan yang meliputi aspek tertentu seperti militer, 

yang juga dipengaruhi oleh interaksi antar-aktor di kawasan tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka terdapat rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana implikasi peran India di Kawasan Samudra 

Hindia setelah pembangunan pangkalan militernya di Mauritius? 

 

C. Pengertian Judul 

Dalam judul penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel independen atau sebab dalam penelitian ini adalah upaya dari 

India dalam melakukan pengaruh dominasi di Kawasan Samudra Hindia dalam 

membangun peranan negaranya. Sedangkan variabel dependen atau akibat dalam 

                                                             
17Afrizal Syahputra, “Surah Al-Ma’idah Ayat 2 Tafsir Al-Misbah”. tafsiralquran.id. 

Diakses 23 Mei 2023 https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-2 

https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-2
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penelitian ini ialah mengenai pengaruh India di Kawasan Samudra Hindia setelah 

melakukan kerjasama dalam hal ini pembangunan pangkalan militer dan fasilitas 

bandar laut udara dengan Mauritius. 

Sehingga apabila dideskripsikan, maka dapat dijabarkan bahwa pengertian 

dalam judul penelitian ini terletak pada dua poin penting, yaitu seberapa besar 

pengaruh India di Kawasan Samudra Hindia setelah melakukan kerjasama dengan 

Mauritius, dan bagaimana upaya India dalam membangun peranan di Kawasan 

Samudra Hindia melalui kerjasama pembangunan pangkalan militer dengan 

Mauritius. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan salah satu elemen penting dari keseluruhan 

proses penelitian. Kajian pustaka dilakukan untuk memberikan gambaran singkat 

mengenai keterlibatan literatur yang terkait dengan topik penelitian. Kajian 

pustaka juga dapat memberikan interpretasi baru terhadap penelitian sebelumnya 

atau menggabungkan interpretasi baru dengan interpretasi lama. 

Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sylvie Maurer yang 

berjudul “Genetic Identity in Mauritius”. Penelitian ini mengkaji sejarah 

identitas dari Mauritius, baik dari masyarakat maupun dari sistem pemerintahan. 

Penduduk atau masyarakat Mauritius sendiri diketahui merupakan keturunan 

India, dimana ketika zaman kolonialisme Eropa dalam hal ini Inggris menjajah 

India, Inggris membawa banyak penduduk India bermigrasi ke pulau-pulau di 

Mauritius untuk dijadikan pekerja dan budak di perkebunan yang ada di sana. 
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Sehingga hal ini menjadikan populasi di Mauritius didominasi oleh keturunan 

India. Kemudian dalam penelitian kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Arka Biswas dan Rajeswari Rajagopalan, yang berjudul “Military Build-Up in 

the Indian Ocean: Implications for Regional Stability”, jurnal ini mengkaji 

tentang bagaimana Samudra Hindia menjadi wilayah yang kerap kali menjadi aksi 

unjuk gigi militer dari para negara adidaya, seperti Amerika Serikat, Tiongkok 

dan India. Pada faktanya, wilayah Samudera Hindia ini menjadi wilayah yang 

sangat strategis. Samudera Hindia menjadi jalur perdagangan, terutama 

penyaluran minyak dari Timur Tengah ke wilayah Asia. Begitupun sebaliknya, 

komoditas ekspor Asia yang menuju Timur Tengah bahkan kadang Eropa 

disebarkan melalui jalur perdagangan di Kawasan Samudra Hindia. Hal inilah 

yang menjadi salah satu permasalahan yang menjadikan kawasan tersebut kerap 

kali menjadi arena persaingan negara-negara dalam membangun pengaruh dan 

dominasi ke negara lain di wilayah tersebut. 

Penelitian pertama dan penelitian kedua menunjukkan bahwa India dalam 

hal ini ketika ingin membangun peranan di Kawasan Samudra Hindia, India harus 

bersaing dengan banyak negara termasuk dengan negara-negara adidaya. Merujuk 

dalam hal itu, India memanfaatkan hubungan mereka yang terjalin dengan negara 

Mauritius sejak zaman kolonialisme dan menyebut bahwa Mauritius merupakan 

saudara jauh mereka, sehingga pembangunan dan penggunaan pangkalan militer 

mereka di Mauritius sendiri bisa menjadi lebih mudah. Dengan adanya kerjasama 

pembangunan infrastruktur yang dilakukan India dengan Mauritius, membuat 

India mampu sedikit demi sedikit membangun peranan dalam menunjukkan 
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kapabilitasnya di Kawasan Samudra Hindia. Juga hal ini tentunya mampu 

mempengaruhi dominasi negara-negara lain. 

Ketiga, yaitu penelitian dari Jeewaka Saman Kumara yang berjudul, 

“Contemporary Dynamics and the Future of the Indian Ocean”. Penelitian ini 

menjelaskan tentang kondisi geopolitik, serta posisi Samudra Hindia yang 

menjadi ruang dan pusat maritim Asia, khususnya Asia Pasifik. Tulisan ini juga 

menjadi acuan dasar dalam pengenalan Kawasan Samudra Hindia itu sendiri. 

Selain itu, dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang roda perekonomian di 

kawasan tersebut yang cukup fluktuatif, dimana kawasan ini selain menjadi pusat 

perdagangan antar regional bahkan internasional, setelah berakhirnya perang 

dingin, kawasan ini juga menjadi tempat terjadinya persaingan politik antar 

negara, baik dari kekuatan regional seperti Tiongkok, China, Jepang dan lainnya, 

serta dari kekuatan ekstra regional seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris dan 

lainnya. Adapun penelitian keempat, penelitian dari Schottli dan Jivanta yang 

berjudul, “Security and Growth for All in the Indian Ocean”.  Penelitian ini 

menjelaskan tentang visi India dalam menjaga keamanan dan pertumbuhan di 

Kawasan Samudra Hindia, dimana India memperkenalkan konsep pemerintahan 

maritim. Melalui perdana menteri Narendra Modi, India memperkenalkan 5 poin 

utama yang disebut SAGAR dalam menjelaskan visi tersebut. Penelitian ini 

kemudian mengkaji kebijakan dan tindakan yang dibuat India sebelumnya, 

menganalisis kontribusi India sebagai salah satu pengatur ketertiban maritim serta 

menyoroti kapasitas pertumbuhan dalam negeri India dan kebijakan luar 

negerinya. 
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Penelitian ketiga dan keempat lebih menggambarkan bagaimana kondisi 

geopolitik di Kawasan Samudra Hindia, baik pada zaman dulu maupun sekarang, 

serta bagaimana visi India dalam upayanya menjadi penyedia keamanan dan 

pertumbuhan di Kawasan Samudra Hindia. Kedua penelitian ini 

berkesinambungan dimana India sebelum bisa mencapai visi negaranya melalui 5 

poin utama SAGAR, India harus memperhatikan kondisi geopolitik Kawasan 

Samudra Hindia yang menjadi perebutan kekuasaan negara-negara termasuk 

negara adidaya.  

Kelima, penelitian dari Syifa Ruhani yang berjudul, “Upaya India dalam 

Merespon Peningkatan Aktivitas Tiongkok di Teluk Bengal (Bay of Bengal) 

Periode 2015-2019”. Penelitian ini menjelaskan tentang aktivitas yang dilakukan 

Tiongkok terkhusus di Teluk Bengal pada tahun 2015-2019. Namun tidak hanya 

di Teluk Bengal, Tiongkok juga memperluas berbagai aktivitas termasuk militer 

ke berbagai wilayah, termasuk Kawasan Samudra Hindia, sehingga penelitian ini 

juga melihat upaya serta strategi India dalam merespon dan menghadapi 

peningkatan aktivitas Tiongkok yang tidak hanya di Teluk Bengal, namun juga 

termasuk di wilayah Kawasan Samudra Hindia. Dalam penelitian ini, salah satu 

negara pesaing India dalam membangun dominasi kekuasaan ke berbagai wilayah 

ialah Tiongkok. Melalui penelitian ini, bisa digambarkan bahwa India dalam 

merespon kebijakan negara lain kerap kali menggunakan langkah-langkah militer 

sehingga hal ini bisa menjadi sebagai salah satu alasan utama India dalam 

menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang memiliki peranan penting di 

Kawasan Samudra Hindia. 
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Kelima penelitian di atas memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini, 

dimana penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran utuh mengenai 

analisis pembangunan pangkalan militer India di Mauritius sebagai upaya 

membangun peranan di Kawasan Samudra Hindia. Dalam hal ini, penelitian ini 

akan menjelaskan berbagai aspek pendukung yang mempengaruhi upaya India 

dalam menunjukkan kapabilitasnya di Kawasan Samudra Hindia, seperti yang 

digambarkan dalam kelima penelitian diatas yang kemudian nantinya akan 

dihubungkan dengan poin utama dari penelitian ini yaitu analisis pembangunan 

pangkalan militer India di Mauritius. Bisa dikatakan penelitian ini lebih 

menjelaskan keterkaitan analisis geopolitik Samudra Hindia, intervensi negara 

lain serta kebijakan negara India dalam pembangunan pangkalan militer India di 

Mauritius sebagai upaya membangun peranan di Kawasan Samudra Hindia. Yang 

demikian penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi perkembangan ilmu 

hubungan internasional. 

 

E. Metodologi Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan pencarian yang intensif dan terarah untuk 

mendapatkan pemahaman mengenai suatu fenomena fisik maupun sosial. Adapun 

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

deskriptif. Dalam penelitian ilmu hubungan internasional, jenis penelitian 

kualitatif dilakukan dengan cara mempelajari fenomena dan aktor-aktor yang 

terlibat untuk memahami seluruh proses yang terjadi di panggung internasional. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif yang mencoba menjelaskan analisis pembangunan 

pangkalan militer India di Mauritius sebagai upaya membangun peranan di 

Kawasan Samudra Hindia. 

2) Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka. Studi Pustaka 

digunakan dengan melacak dokumen-dokumen terkait persoalan yang sedang 

diteliti, seperti dokumen administratif, pernyataan kehendak, catatan pertemuan, 

serta berita maupun artikel-artikel yang berasal dari media dan sebagainya. Studi 

pustaka juga dilakukan dengan melacak literatur-literatur terdahulu seperti buku, 

jurnal, artikel, majalah, handbook, situs internet, institut dan lembaga terkait. 

Adapun data yang dibutuhkan ialah data yang berkaitan langsung dengan 

penelitian ini yaitu tentang analisis pembangunan pangkalan militer India di 

Mauritius sebagai upaya membangun peranan di Kawasan Samudra Hindia. 

3) Teknik Pengumpulan Data 

Pada suatu penelitian diperlukan adanya pengumpulan data, informasi dan 

fakta untuk pengembangan pengetahuan. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data 

yang digunakan akan mempengaruhi kualitas data dan informasi yang didapatkan. 

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan harus tepat, agar data 

yang dihasilkan memiliki kredibilitas yang tinggi. Maka dalam penelitian ini 

digunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka atau library research. 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data berbasis literatur atau 

dokumentasi yang dihasilkan oleh badan-badan institusi maupun publik. Data 
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tersebut dapat berupa buku, jurnal artikel, laporan, pernyataan kebijakan, catatan, 

press release, media online dan lain sebagainya. Dalam hal ini, data-data tersebut 

harus berkaitan dengan penelitian ini. 

4) Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dan penyajian data 

yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan mengelompokkannya ke dalam suatu 

bentuk yang mudah untuk dibaca dan diinterpretasi. Analisis data digunakan 

untuk mereduksi data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir 

dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah dan diuji.18 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis 

Kualitatif. Hal tersebut sebagaimana jenis data yang dikumpulkan pada penelitian 

ini yaitu kumpulan berwujud kata-kata. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010). 
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5) Kerangka Berpikir 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2023. 

Dalam kerangka berpikir tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

memahami upaya India dalam membangun peranan negaranya di Kawasan 

Samudra Hindia. Dalam pembangunan fasilitas bandar laut udara di Mauritius 

sebagai pangkalan militer, India berupaya memperkuat kehadirannya di kawasan 

tersebut. Penelitian ini akan mengukur seberapa besar pengaruh India di Kawasan 

Samudra Hindia setelah kerjasama tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat 

memberikan wawasan tentang dinamika politik dan keamanan di kawasan 

tersebut, melalui variabel dependen dan variabel independen yang saling terkait 

dalam penggambaran kerangka berpikir di atas. 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dan kegunaan penelitian diperlukan agar penelitian ini memiliki 

arah penelitian yang jelas serta manfaat yang bisa didapatkan. Adapun tujuan dari 

penelitian ini yaitu, untuk menganalisis pembangunan pangkalan militer India 

Kerjasama pembangunan 

pangkalan militer dengan 

Mauritius 

Upaya India dalam 

membangun peranan 

di Kawasan Samudra 

Hindia 

VARIABEL DEPENDEN VARIABEL INDEPENDEN 

Gambar 1. 3 

Kerangka Pemikiran 
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dengan Mauritius sebagai upaya dari India dalam membangun peranan di 

Kawasan Samudra Hindia. Selain tujuan di atas, penelitian ini juga memiliki 

manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun kegunaan 

dan manfaat penelitian ini yaitu: 

1) Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hubungan 

internasional dengan menambah informasi dan referensi mengenai 

perkembangan geopolitik Kawasan Samudra Hindia. 

2) Memberikan wawasan kepada para pembaca mengenai kerjasama yang 

dilakukan India dan Mauritius. 

3) Menambah kepustakaan dan rujukan bagi penelitian yang serupa atau 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Teori Neo-Realisme 

Teori Neo-Realisme, yang juga dikenal sebagai Teori Struktural Realisme, 

adalah salah satu pendekatan utama dalam studi Hubungan Internasional. Teori ini 

dikembangkan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1979. Neo-Realisme menjelaskan 

dinamika hubungan antar negara berdasarkan struktur sistem internasional dan 

mengedepankan faktor-faktor struktural sebagai penggerak utama perilaku negara-

negara di dalamnya.19 

Secara mendasar, teori Neo-Realisme menekankan bahwa sistem 

internasional yang ditandai dengan kurangnya otoritas sentral dan adanya anarki 

mempengaruhi cara negara-negara berinteraksi.20 Waltz membagi teori Neo-

Realisme menjadi dua tingkatan analisis: tingkat sistem dan tingkat unit. Pada 

tingkat sistem, Neo-Realisme berfokus pada struktur distribusi kekuasaan di 

antara negara-negara besar, khususnya dalam konsep keseimbangan kekuatan. 

Konsep ini menyatakan bahwa negara-negara cenderung untuk membentuk aliansi 

atau mengambil tindakan tertentu guna mencegah munculnya kekuatan yang 

dominan yang dapat mengancam kepentingan mereka. Pada tingkat unit, Neo-

Realisme menganggap bahwa struktur sistem internasional membatasi pilihan dan 

perilaku negara-negara. Waltz mengidentifikasi dua jenis negara: negara unitary 

                                                             
19Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics. (New York: McGraw-Hill 1979). 
20Robert Powell, “Anarchy in International Relations Theory: The Neorealist-Neoliberal 

Debate”. Journal of International Organization, Vol. 48 No. 2 (1994). h. 31-44. 
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dan negara federal. Negara unitary cenderung lebih stabil karena otoritas sentral 

yang kuat memungkinkan pengendalian yang efektif. Sementara itu, negara 

federal, dengan pembagian kekuasaan internal, mungkin mengalami 

ketidakstabilan internal yang bisa merembet ke hubungan internasional.21 

Pandangan Neo-Realisme juga mempertimbangkan konsep anarki dalam 

hubungan internasional. Anarki, dalam konteks ini, mengacu pada kurangnya 

otoritas pusat yang mengatur interaksi negara-negara. Dalam keadaan anarki ini, 

negara-negara diharapkan berperilaku rasional dan mencari kepentingan nasional 

mereka sendiri. Hal ini dapat mengarah pada upaya memperoleh kekuatan militer 

atau membentuk aliansi strategis untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. 

Dalam kesimpulannya, Teori Neo-Realisme oleh Kenneth Waltz merupakan 

pendekatan penting dalam studi Hubungan Internasional. Melalui penekanannya 

pada struktur sistem internasional dan konsep keseimbangan kekuatan, teori ini 

menggambarkan dinamika hubungan antar negara dalam konteks anarki global. 

Meskipun Neo-Realisme tidak mengabaikan faktor-faktor lain, pendekatan 

strukturalnya memberikan wawasan yang berharga dalam memahami perilaku 

negara-negara dalam sistem internasional.22 

Pembangunan pangkalan militer oleh India di Mauritius dapat dianalisis 

melalui Teori Neo-Realisme oleh Kenneth Waltz. Teori ini mengindikasikan 

bahwa tindakan tersebut mungkin merupakan langkah India dalam melihat 

                                                             
21Tom Lundborg, “The Etnics of Neo-realism: Waltz and the Time of International Life”. 

Journal of European International Relations, Vol. 25 No. 1 (2019). h. 229-249. 
22Colin Elman, “Cause, Effect and Consistency: A Response to Kenneth Waltz”. Journal 

of Security Studies, Vol. 6 No. 1 (1996). h. 58-61. 
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struktur sistem internasional, khususnya dalam upaya membangun pengaruh serta 

menjaga keseimbangan kekuatan di Kawasan Samudra Hindia. Dalam konteks ini, 

pembangunan pangkalan militer dapat diartikan sebagai langkah India untuk 

memperluas pengaruh negaranya terkhusus di kawasan regional Samudra Hindia, 

sesuai dengan tujuan untuk mendominasi dan mengontrol beberapa aspek seperti  

perdagangan maritim dan yang paling penting adalah kekuatan militer kawasan 

tersebut. 

 

B. Teori Keamanan Internasional 

Hans Morgenthau adalah seorang cendekiawan politik dan ahli hubungan 

internasional asal Jerman, dikenal sebagai salah satu pendiri aliran pemikiran 

realisme dalam kajian hubungan internasional. Salah satu konsep utama yang 

diperkenalkan oleh Morgenthau adalah teori keamanan, yang menjadi landasan 

bagi analisis realis tentang dinamika antar-negara.23 

Menurut Morgenthau, teori keamanan dalam hubungan internasional 

didasarkan pada beberapa prinsip utama: 

 Kedaulatan Negara: Morgenthau menekankan pentingnya kedaulatan 

negara sebagai prinsip fundamental dalam sistem internasional. 

Negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri 

dan berusaha untuk mempertahankan kedaulatannya dari ancaman 

luar. 

                                                             
23Britannica, “Hans Morgenthau: Ilmuwan Politik Jerman-Amerika”. Diakses 7 Agustus 

2023 https://www.britannica.com/biography/Hans-Morgenthau 

https://www.britannica.com/biography/Hans-Morgenthau
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 Kepentingan Nasional: Morgenthau berpendapat bahwa negara-negara 

mengedepankan kepentingan nasional sebagai motivasi utama dalam 

tindakan mereka. Keamanan negara dan kelangsungan hidupnya 

menjadi prioritas utama, dan negara-negara cenderung untuk menjaga 

atau meningkatkan kekuatan militer dan politik mereka untuk 

mencapai tujuan ini. 

 Kekuasaan sebagai Alat: Morgenthau menekankan peran sentral 

kekuasaan dalam politik internasional. Menurutnya, negara-negara 

menggunakan kekuasaan militer, ekonomi, dan politik untuk 

mempengaruhi dan menjaga posisi mereka dalam sistem internasional. 

 Kerjasama dan Konflik: Morgenthau mengakui bahwa meskipun 

negara-negara mencari keamanan, kerjasama dan konflik adalah 

bagian alami dari sistem internasional. Negara-negara dapat 

bekerjasama ketika kepentingan nasional mereka sejalan, tetapi konflik 

juga dapat muncul ketika kepentingan tersebut bersaing. 

Morgenthau berpendapat bahwa negara-negara akan cenderung 

membentuk aliansi atau melakukan tindakan untuk menjaga keseimbangan 

kekuasaan agar tidak ada negara yang terlalu kuat dan mengancam stabilitas 

sistem internasional.24 Selain itu, Morgenthau mendefenisikan teori keamanan 

sebagai prinsip keselamatan, karena tidak terlepas dari peran yang dimainkan oleh 

kekuasaan, tidak dapat dielakkan dari politik. Keamanan didefinisikan dalam 

istilah kekuatan nasional. Kekuatan nasional, sebagai sarana keamanan politik, 

                                                             
24Ernst B. Haas, “The Balance of Power: Prescription, Concept, or Propaganda”. Journal 

of World Politics, Vol. 5 No. 4 (1953). h. 442-447. 
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bukanlah tujuan politik. Tujuan politik yang sebenarnya adalah kekuasaan. 

Keamanan politik adalah salah satu hasil dari akumulasi kekuasaan yang cukup 

untuk menciptakan kekuatan nasional yang memadai.25 Dalam pandangan 

Morgenthau, keamanan politik berakar pada kekuasaan nasional, dan negara-

negara bersaing untuk mencapai dan mempertahankan posisi kekuatan yang 

memadai untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Dalam upaya mencapai 

tujuan ini, negara-negara sering kali berpartisipasi dalam politik luar negeri yang 

realistis, mengejar keuntungan nasional mereka dan memperkuat posisi keamanan 

mereka.26 

Dalam teorinya, Morgenthau menekankan pentingnya kekuasaan nasional 

dan perjuangan untuk mencapai dan mempertahankan keamanan politik. Salah 

satu aspek utama dari keamanan politik adalah kemampuan militer dan 

keberadaan pangkalan militer untuk melindungi dan memperkuat kepentingan 

nasional. Dalam konteks ini, terdapat aspek dari teori keamanan oleh Morgenthau 

yang relevan, dimana Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan militer 

dalam menjaga keamanan politik. 

 

 

 

                                                             
25Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. (New 

York: 1948). 
26Zhang Biao, “Hans Morgenthau, Teori Kepemimpinan Internasional Realis dan Masa 

Depan Tatanan Global”, Springer Link. Diakses 8 Agustus 2023 https://link.springer.com/article 

/10.1007/s41111-017-0080-0  

https://link.springer.com/article/10.1007/s41111-017-0080-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s41111-017-0080-0
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Teori keamanan yang dikemukakan oleh Morgenthau ini kemudian bisa 

membantu memahami konteks dan tujuan pembangunan pangkalan militer India 

di Mauritius sebagai langkah India untuk bisa meningkatkan kapabilitas militer 

dan negaranya, serta lebih mampu menghadapi ancaman dan meningkatkan 

proyeksi kekuatan mereka di kawasan tersebut. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Dinamika Politik di Kawasan Samudra Hindia 

Pada dasarnya, Kawasan Samudra Hindia merupakan wilayah yang kaya 

akan keragaman budaya, ekonomi, dan politik. Dinamika politik di kawasan ini 

dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti sejarah kolonial, isu-isu etnis dan agama, 

persaingan kepentingan global serta upaya untuk mencapai stabilitas dan 

kerjasama regional. Sejarah kolonial memainkan peran penting dalam membentuk 

struktur politik kawasan Samudra Hindia. Banyak negara di kawasan ini pernah 

menjadi jajahan kolonial dari kekuatan Eropa seperti Inggris, Belanda dan 

Prancis. Warisan kolonial ini mempengaruhi pembentukan negara-negara modern, 

batas-batas wilayah serta dinamika politik kawasan. Di India sendiri, dampak dari 

kolonialisme Inggris di sana membentuk dasar bagi perkembangan politik dan 

sistem pemerintahannya.27 Selain itu, Isu-isu etnis dan agama sering kali menjadi 

faktor penting dalam dinamika politik di kawasan Samudra Hindia. Beragam 

kelompok etnis dan agama hidup berdampingan di banyak negara di kawasan ini. 

Persaingan atau ketegangan antara kelompok-kelompok ini dapat memengaruhi 

stabilitas politik. Contohnya adalah konflik etnis di Sri Lanka antara mayoritas 

Sinhala dan minoritas Tamil, yang memiliki dampak signifikan terhadap politik 

dan konflik di negara tersebut,28 yang dimana stabilitas politik yang terganggu 

                                                             
27Manoj Gupta, Indian Ocean Region: Maritime Regimes for Regional Cooperation. 

(Canberra: Springer Science, 2010). 
28Neil DeVotta, “Illiberalism and Ethnic Conflict in Sri Lanka”. Journal of Democracy, 

Vol. 13 No. 1 (2002). h. 84-98. 
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dalam suatu negara dapat mempengaruhi hubungan bilateral yang mampu 

mengubah dinamika regional. Dalam hal ini, India pernah melakukan perundingan 

dengan Sri Lanka karena terdapat komunitas Tamil yang signifikan di India 

Selatan yang merasa terkait dengan saudara-saudara mereka di Sri Lanka. Konflik 

tersebut telah memicu intervensi India dalam upaya untuk mediasi dan 

penyelesaian konflik,29 yang pada gilirannya dapat memengaruhi dinamika 

regional. Selain itu, kelompok Etnis Tamil dikenal dengan taktik terorisme yang 

ekstrem, termasuk serangan bom dan penyanderaan. Ancaman ini dapat meluas ke 

wilayah-wilayah tetangga dan mengganggu stabilitas regional di kawasan secara 

keseluruhan.30 

Persaingan kepentingan global juga berdampak pada dinamika politik di 

Kawasan Samudra Hindia. Karena kawasan ini memiliki jalur perdagangan 

maritim yang strategis dan sumber daya alam yang kaya, negara-negara besar 

seperti India, Tiongkok, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memiliki 

kepentingan geopolitik di kawasan ini. Hal ini bisa tercermin dalam perjanjian-

perjanjian keamanan, perjanjian perdagangan, dan pengembangan infrastruktur, 

seperti China Pakistan Economic Corridor antara Tiongkok dan Pakistan, Belt 

and Road Initiative oleh Tiongkok dengan negara kawasan, Security and Growth 

for All in the Region oleh India dengan negara kawasan dan Regional 

Comprehensive Economic Partnership oleh ASEAN. Upaya untuk mencapai 

stabilitas dan kerjasama regional juga menjadi fokus dalam dinamika politik 

                                                             
29Rao Venkateshwar, “Ethnic Conflict in Sri Lanka: India's Role and Perception”. Journal 

of Asian Survey, Vol. 28 No. 4 (1988). h. 419-436. 
30Chandraprema, Gota’s War: The Crushing of Tamil Tiger Terrorism in Sri Lanka. 

(Matara: Ranjan Wijeratne Foundation, 2012). 
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Kawasan Samudra Hindia. Organisasi seperti Association of Southeast Asian 

Nations (ASEAN) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) berupaya 

untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan politik di kawasan tersebut. Selain 

itu, berbagai dialog dan negosiasi regional diadakan untuk mengatasi konflik dan 

mendorong solusi damai.31  

Hans Morgenthau dalam teori keamanannya mengemukakan, bahwa 

sejatinya setiap negara akan mengutamakan keamanan negaranya sendiri, yang 

artinya, bahwa keamanan negara adalah prioritas utama dalam sistem 

internasional. Negara-negara cenderung untuk berusaha mempertahankan 

kedaulatan dan kelangsungan hidup mereka dari ancaman yang mungkin datang 

dari negara-negara lain,32 sehingga setiap negara pasti akan tetap mengeluarkan 

kebijakan yang menguntungkan kepentingan nasionalnya masing-masing. India 

sendiri dalam membangun peranan di Kawasan Samudra Hindia melalui 

pangkalan militer di Mauritius adalah salah satu langkah dalam rangka mencapai 

kepentingan nasionalnya, dalam hal ini mampu memiliki dan memberikan 

pengaruh yang lebih besar di kawasan tersebut. Pangkalan militer di Mauritius 

mampu membuat India untuk lebih cepat merespon berbagai ancaman keamanan 

di kawasan Samudra Hindia, baik itu dalam bentuk ancaman dari negara lain atau 

dalam bentuk lain seperti bencana alam, pencurian ikan ilegal, dan potensi 

ancaman teroris, karena keberadaan pangkalan di wilayah strategis Mauritius 

dalam Kawasan Samudra Hindia. Keberadaan pangkalan militer mampu membuat 

                                                             
31Kavalam M. Panikkar, “Regional Organization for the Indian Ocean Area”. Journal of  

Pacific Affairs, Vol. 18 No. 3 (1945). h. 246-251. 
32William Bain, “Deconfusing Morgenthau: Moral Inquiry and Classical Realism 

Reconsidered”. Journal of International Studies, Vol. 26 No. 3 (2000). h. 445-464. 
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India mengatasi masalah yang dihadapi India, terutama masalah yang timbul di 

kawasan.33 

 

B. Pembangunan Pangkalan Militer India 

Pada tahun 2015, India dan Mauritius menandatangani sebuah 

Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembangunan infrastruktur yang 

digunakan untuk aktivitas sipil dan militer. Hal ini menandakan langkah penting 

dalam kerjasama pembangunan di Pulau Agalega. India melalui PM Narendra 

Modi dan Mauritius yang diwakili oleh PM Pravind Jugnauth memulai proyek 

kerjasama yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan dan 

bandara di Pulau Agalega. Agalega adalah sebuah pulau terpencil yang terletak 

sekitar 1.100 kilometer sebelah utara pulau utama Mauritius, dan proyek ini 

bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan infrastruktur di pulau ini34 yang 

awalnnya relatif terisolasi, dimana pulau ini memiliki keterbatasan dalam hal 

akses transportasi keluar dan masuk pulau.35 Pembangunan utama infrastruktur ini 

adalah pembangunan pelabuhan modern di Pulau Agalega. Pelabuhan ini menjadi 

infrastruktur penting yang mendukung sebagian besar aktivitas militer dan 

sebagian kecil perdagangan, logistik dan pengiriman barang dari dan ke pulau ini. 

Pelabuhan ini diharapkan akan memperkuat konektivitas dengan pulau-pulau 

terdekat. Selain pelabuhan, proyek pembangunan bandara internasional juga 

                                                             
33Donald L. Berlin, “India and the Indian Ocean”. Journal of Naval War College Review, 

Vol. 59 No. 2 (2006). h. 58-89. 
34Sachin Parashar, “India to Develop Two Islands in the Indian Ocean”, Times Of India. 

Diakses 19 Agustus 2023 https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-to-develop-two-islands-

in-indian-ocean/articleshow/46533103.cms  
35Ranjeet Bhagooli, “World Seas: An Environmental Evaluation (Second Edition)”. 

Journal of The Indian Ocean to the Pacific, Vol. 2 No. 8 (2019) h. 253-277. 

https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-to-develop-two-islands-in-indian-ocean/articleshow/46533103.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-to-develop-two-islands-in-indian-ocean/articleshow/46533103.cms
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merupakan bagian penting dari inisiatif ini. Bandara ini diharapkan akan 

meningkatkan aksesibilitas Pulau Agalega melalui perjalanan udara dari dan 

menuju Pulau Agalega yang akan membantu dan mendukung pertumbuhan dan 

pengembangan wilayah.36 Upaya juga dilakukan untuk memperbaiki jaringan 

transportasi di Pulau Agalega, termasuk jalan dan infrastruktur transportasi 

lainnya. Peningkatan jaringan transportasi ini akan memudahkan pergerakan 

barang dan orang di pulau tersebut. Selain pengembangan yang sebagian besar 

bertujuan untuk aktivitas militer diatas, pembangunan ini juga meliputi 

pengembangan lingkungan yang lebih baik. Proyek-proyek ini juga mencakup 

pengembangan infrastruktur untuk penyediaan energi yang lebih baik dan pasokan 

air bersih ke pulau tersebut. Hal ini penting untuk mendukung kehidupan sehari-

hari penduduk di Pulau Agalega.37 MoU ini pada akhirnya mencerminkan 

komitmen kedua negara untuk mengembangkan pulau ini melalui proyek 

infrastruktur yang ambisius. 

Berdasarkan MoU yang disetujui oleh India dan Mauritius, pembangunan 

infrastruktur di Pulau Agalega ini adalah langkah penting dalam upaya bersama 

kedua negara untuk mengembangkan Pulau Agalega melalui pembangunan 

infrastruktur yang strategis.38 Namun pada faktanya, pembangunan infrastruktur 

                                                             
36Jean Paul Arouff, “India in Pacts to Develop Infrastructure in Mauritius and 

Seychelles”, Reuters. Diakses 19 Agustus 2023 https://www.reuters.com/article/india-islands-

modi-idINKBN0M81A320150312  
37Economic Times, “India Believed to be Building Naval Facility on Mauritian Island of 

Agalega: Report”. Diakses 19 Agustus 2023 https://economictimes.indiatimes.com 

/news/defence/india-believed-to-be-building-naval-facility-on-mauritian-island-of-agalega-report/ 

articleshow/85017163.cms  
38Ministry of Finance and Economic Development Port Louis, “Digest of Environment 

Statistics”. Diakses 19 Agustus 2023 https://unstats.un.org/unsd/environment/Compendia 

/Mauritius%20Digest%20of%20Environment%20Statistics%202015.pdf  

https://www.reuters.com/article/india-islands-modi-idINKBN0M81A320150312
https://www.reuters.com/article/india-islands-modi-idINKBN0M81A320150312
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-believed-to-be-building-naval-facility-on-mauritian-island-of-agalega-report/articleshow/85017163.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-believed-to-be-building-naval-facility-on-mauritian-island-of-agalega-report/articleshow/85017163.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-believed-to-be-building-naval-facility-on-mauritian-island-of-agalega-report/articleshow/85017163.cms
https://unstats.un.org/unsd/environment/Compendia/Mauritius%20Digest%20of%20Environment%20Statistics%202015.pdf
https://unstats.un.org/unsd/environment/Compendia/Mauritius%20Digest%20of%20Environment%20Statistics%202015.pdf
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yang dilakukan kedua negara menjadi perdebatan panjang di berbagai kalangan, 

baik dari pihak India dan Mauritius, pakar keamanan geopolitik dan berbagai 

media pemberitaan luar negeri. 

Peneliti di National Security College di Australian National University, 

Samuel Bashfield mengatakan bahwa Samudra Hindia menjadi hotspot bagi 

berbagai negara untuk memperluas pengaruh geopolitik mereka, termasuk India. 

Bashfield menjelaskan bahwa Samudra Hindia barat daya adalah area penting 

bagi India, dan pembangunan infrastruktur di Agalega adalah area tempat dimana 

pesawat mereka dapat mendukung kapal-kapal mereka. Pangkalan militer ini 

membuat India memiliki area yang dapat digunakan sebagai titik pusat beberapa 

aktivitas militer untuk berbagai operasi.39 Dalam hal ini, pembangunan pangkalan 

militer di Pulau Agalega menjadi salah satu langkah potensial India dalam 

mewujudkan pengaruh militer yang kuat di kawasan tersebut. Pembangunan 

infrastruktur dan kerjasama dengan pihak Mauritius ini dinilai sebagai kebijakan 

nasional India dalam strategi membangun peranan dan pengaruh di Kawasan 

Samudra Hindia. Peranan yang ingin dibangun oleh India disini dapat diartikan 

sebagai pengaruh India dalam skala Kawasan Samudra Hindia, dalam hal ini 

kekuatan militer India yang menjadi salah satu terbesar dan memiliki pengaruh 

lebih di Kawasan Samudra Hindia.40 

                                                             
39Syarifudin, “Bukti Ungkap Pangkalan Militer Rahasia India di Pulau Mauritius”, 

Sindonews.com. Diakses 20 Agustus 2023 https://international.sindonews.com/read/500822 

/40/bukti-ungkap-pangkalan-militer-rahasia-india-di-pulau-mauritius-1628003313?showpage=all  
40Maldhavi Bhasin, “India’s Role in South Asia: Perceived Hegemony or Reluctant 

Leadership?” . Journal of Indian Foreign Affairs, Vol. 3 No. 4 (2008). h. 72-88. 

https://international.sindonews.com/read/500822/40/bukti-ungkap-pangkalan-militer-rahasia-india-di-pulau-mauritius-1628003313?showpage=all
https://international.sindonews.com/read/500822/40/bukti-ungkap-pangkalan-militer-rahasia-india-di-pulau-mauritius-1628003313?showpage=all
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India memiliki beberapa alasan mengapa mereka ingin membangun 

peranan di Kawasan Samudra Hindia. Motivasi ini mencakup faktor-faktor 

keamanan, politik dan ekonomi yang penting dalam strategi kebijakan luar negeri 

India. Pertama, dari segi keamanan, India ingin memastikan perlindungan 

terhadap kepentingan dan keamanan nasionalnya di kawasan Samudra Hindia. 

Karena wilayah ini merupakan jalur yang berpengaruh pada banyak aspek seperti 

ekonomi dan keamanan, India menginginkan kekuatan dan pengaruh yang cukup 

untuk melindungi kepentingannya dari berbagai ancaman.41 Kedua, secara politik, 

peranan di Kawasan Samudra Hindia akan memberikan India pengaruh politik 

yang kuat di kawasan tersebut. Dengan menjadi kekuatan dominan, India dapat 

memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan regional, mempengaruhi 

dinamika politik, dan memperkuat posisinya dalam banyak hal.42 Rivalitas dengan 

negara lain seperti Tiongkok dan Pakistan juga menjadikan pembangunan 

infrastruktur sebagai pangkalan militer di Pulau Agalega menjadi salah satu alasan 

India dalam memperluas jangkauan militernya. 

India dan Tiongkok telah lama diketahui kerap kali bersitegang di 

Kawasan Samudra Hindia. Pengaruh Tiongkok yang besar di beberapa aspek 

seperti ekonomi, militer dan politik di Kawasan Samudra Hindia bisa menjadi 

salah satu pengaruh yang dapat mengubah skala dinamika di kawasan tersebut. 

Hal ini tentunya menjadi salah satu perhatian khusus India. Konflik dan 

                                                             
41Remya, “Maritime Security Challenges: Major Threat to India”, ClearIAS. Diakses 20 

Agustus 2023 https://www.clearias.com/maritime-security-challenges/#:~:text=Threats%20to%20 

SLOCs%20include%20both,in%20the%20IOR%20more%20difficult.  
42Harsh V. Pant, “India in the Indian Ocean: Growing Mismatch Between Ambitions and 

Capabilities”. Journal of Pacific Affairs, Vol. 82 No. 2 (2009). h. 279-297. 

https://www.clearias.com/maritime-security-challenges/#:~:text=Threats%20to%20SLOCs%20include%20both,in%20the%20IOR%20more%20difficult
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permasalahan di antara mereka telah menciptakan ketegangan, terutama di 

wilayah sekitar Samudra Hindia.43 Perbatasan sengketa menjadi salah satu 

permasalahan paling serius antara India dan Tiongkok adalah sengketa perbatasan 

mereka. Wilayah yang disengketakan adalah wilayah yang disebut Ladakh oleh 

India dan wilayah yang disebut Aksai Chin oleh Tiongkok. Konflik perbatasan ini 

telah menyebabkan konfrontasi militer, terutama pada tahun 1962 dan lebih baru 

pada tahun 2020.44 

Pada dasarnya, intervensi negara Tiongkok di Kawasan Samudra Hindia 

telah menjadi topik perdebatan dan perhatian internasional. Tiongkok memiliki 

kepentingan yang kuat di kawasan ini, terutama terkait dengan sumber daya alam, 

jalur perdagangan maritim dan pengaruh geopolitik.45 Beberapa aspek yang perlu 

dipertimbangkan ketika membahas intervensi negara Tiongkok di Kawasan 

Samudra Hindia adalah: 

 Pembangunan Infrastruktur Maritim. Tiongkok telah secara agresif 

mendorong inisiatif infrastruktur maritim di kawasan ini, seperti 

Belt and Road Initiative (BRI). Proyek ini adalah pembangunan 

pelabuhan, jalan raya, jalur kereta api dan fasilitas lainnya. 

Meskipun Tiongkok mengklaim bahwa ini adalah upaya 

perdagangan dan kerjasama ekonomi, beberapa pihak 

                                                             
43Francine R. Frankel, “The Breakout of China-India Strategic Rivalry in Asia and the 

Indian Ocean”. Journal of International Affairs, Vol. 64 No. 2 (2011). h. 1-17. 
44David M. Malone, “India and China: Conflict and Cooperation”. Journal of Global 

Politics and Strategy, Vol. 52 No. 1 (2010).  h. 137-158. 
45David Brewster, “An Indian Ocean Dilemma: Sino-Indian Rivalry and China's Strategic 

Vulnerability in the Indian Ocean”. Journal of the Indian Ocean Region, Vol. 11 No. 1 (2015). h. 

48-59. 
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mengkhawatirkan bahwa infrastruktur ini juga berfungsi sebagai 

aset strategis yang dapat digunakan untuk kepentingan militer 

Tiongkok di masa depan.46 

 Klaim Laut China Selatan. Tiongkok memiliki klaim yang 

kontroversial atas sebagian besar Laut China Selatan, yang juga 

berbatasan dengan Kawasan Samudra Hindia. Tiongkok telah 

membangun pulau-pulau buatan dan instalasi militer di wilayah 

yang diklaimnya, yang memicu ketegangan dengan negara-negara 

tetangga seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Klaim ini juga 

mempengaruhi dinamika keamanan regional di Kawasan Samudra 

Hindia, mengingat pentingnya jalur perdagangan maritim yang 

melalui wilayah tersebut.47 

Selain itu, Tiongkok sendiri diketahui memiliki akses jangkauan militer 

yang luas di Kawasan Samudra Hindia, dimana Tiongkok memiliki beberapa 

pangkalan militer di beberapa negara yaitu: 

 Pangkalan militer di Djibouti, Afrika Timur. Tiongkok telah 

mendirikan pangkalan militer permanen di Djibouti, negara kecil di 

Afrika Timur yang memiliki posisi strategis di pintu masuk Laut 

Merah menuju Samudra Hindia. Pangkalan ini telah digunakan 

untuk berbagai situasi, seperti misi perdamaian dan operasi 

                                                             
46Mark Beeson, “Geoeconomics with Chinese Characteristics: the BRI and China’s 

Evolving Grand Strategy”. Journal of Economic and Political Studies, Vol. 6 No. 3 (2018). h. 240-

256. 
47Taylor Fraver, “China's Strategy in the South China Sea”. Journal of Contemporary 

Southeast Asia, Vol. 33 No. 3 (2011). h. 292-319. 
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keamanan di sekitar wilayah tersebut. Namun selain itu pangkalan 

ini juga digunakan Tiongkok untuk tujuan strategis militernya yang 

lebih luas. 

 Pangkalan angkatan laut di Maladewa. Tiongkok telah membangun 

dan mengoperasikan infrastruktur militer di Maladewa, termasuk 

pelabuhan dan fasilitas penjaga pantai, yang digunakan untuk 

latihan militer bersama. 

 Pangkalan angkatan laut di Sri Lanka. Tiongkok sedang 

mengembangkan pangkalan di Sri Lanka, terutama di Pelabuhan 

Hambantota yang menjadi salah satu kerjasama Tiongkok-Sri 

Lanka.48 

 Pangkalan angkatan laut di Pakistan. Tiongkok dan Pakistan telah 

menjalin hubungan militer yang erat selama beberapa tahun, dan 

Tiongkok telah membantu Pakistan dalam pengembangan 

infrastruktur militer. Pelabuhan Gwadar di Pakistan menjadi salah 

satu objek kerjasama militer Tiongkok-Pakistan dalam jangka 

panjang.49 

Selain dengan Tiongkok, India juga kerap kali bersitegang dengan 

Pakistan. India dan Pakistan adalah dua negara di Asia Selatan yang telah lama 

menghadapi sejumlah permasalahan di Kawasan Samudra Hindia, yang bahkan 

                                                             
48Jean P. Cabestan, China’s Big Power Ambition under Xi Jinping. (London: Routledge, 

2021). 
49Rajeswari P. Rajagopalan, “A New China Military Base in Pakistan?”, Policy 

Commons. Diakses 22 Agustus 2023 https://policycommons.net/artifacts/1355493/a-new-china-

military-base-in-pakistan/1967652/  

https://policycommons.net/artifacts/1355493/a-new-china-military-base-in-pakistan/1967652/
https://policycommons.net/artifacts/1355493/a-new-china-military-base-in-pakistan/1967652/
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menyebabkan pada beberapa periode, hubungan diplomatik antara India dan 

Pakistan terputus.50 Permasalahan antara kedua negara ini mencakup sejumlah isu 

politik, militer dan ekonomi. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang 

menjadi sumber ketegangan di antara India dan Pakistan di Kawasan Samudra 

Hindia: 

 Sengketa wilayah Kashmir. Kashmir telah menjadi sumber konflik 

terbesar antara India dan Pakistan sejak pembagian India pada 

tahun 1947. Kedua negara mengklaim wilayah Kashmir sebagai 

milik mereka sendiri, dan perang-perang telah terjadi di wilayah ini 

pada tahun 1947, 1965, dan 1999. Ketegangan terus berlanjut, dan 

konflik Kashmir menjadi isu sentral dalam hubungan bilateral 

kedua negara. 

 Kasus Terorisme Kashmir. Data intelijen India mengatakan bahwa 

Pakistan mendukung kelompok militan yang beroperasi di dalam 

wilayah India, terutama di Kashmir. Serangan teroris seperti 

serangan di Mumbai pada tahun 2008 diyakini merupakan 

kelompok yang beroperasi di wilayah Kashmir. Hal ini pun 

menambah ketegangan antara kedua negara.51 

 Perlombaan senjata nuklir. India dan Pakistan keduanya memiliki 

senjata nuklir, dan ketegangan di antara keduanya meningkatkan 

                                                             
50Sumit Ganguly, Conflict Unending: India-Pakistan Tensions Since 1947. (New York: 

Columbia University Press, 2002). 
51Sumantra Bose, Kashmir: Roots of Conflict, Paths to Peace. (Massachusetts: Harvard 

University Press, 2003). 
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risiko konflik nuklir di kawasan tersebut. Konflik apa pun di antara 

kedua negara dapat memiliki dampak yang sangat merusak.52 

Dalam hal menanggapi rivalitas yang kompleks dengan Tiongkok di Asia 

Timur dan juga dengan Pakistan di Asia Selatan, dengan memiliki pangkalan 

militer di Mauritius, adalah langkah yang penting untuk militer India. Pangkalan 

militer India di Mauritius memudahkan India dalam mengontrol akses ke jalur 

penting di Samudra Hindia. Dalam konteks rivalitas dengan Tiongkok, hal ini 

membuat India mampu untuk mengawasi dengan cermat aktivitas militer 

Tiongkok di wilayah tersebut.53 Selain itu, pangkalan militer di Mauritius akan 

memudahkan India untuk melancarkan operasi maritim dengan lebih efisien, 

termasuk misi perlindungan terhadap serangan teroris di wilayah Kashmir atau 

perompakan di perairan Samudra Hindia.54 

Bisa dikatakan pembangunan pangkalan militer India di Mauritius adalah 

cara India dalam memperluas dan mempertahankan pengaruhnya di Kawasan 

Samudra Hindia. Perseteruan dengan negara lain bisa diartikan sebagai pertahanan 

serta keinginan membangun peranan di Kawasan Samudra Hindia adalah bentuk 

mempertahankan pengaruh dan wilayah yang demikian diperintahkan oleh Allah 

swt. dalam Al-Qur’an. 

                                                             
52Richard K. Betts, “Incentives for Nuclear Weapons: India, Pakistan, Iran”. Journal of 

Asian Survey, Vol. 19 No. 11 (1979). h. 1053-1072. 
53Jonathan Holslag, “The Persistent Military Security Dilemma between China and 

India”. Journal of Strategic Studies, Vol. 32 No. 6 (2009). h. 811-840. 
54Kulbhushan Warikoo, “Islamist Mercenaries and Terrorism in Kashmir”. Journal of 

Himalayan and Central Asian Studies, Vol. 2 No. 2 (1998). h. 35-37. 
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Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Hajj/22:39 yang 

berbunyi: 

َ انَِّ اَۗو  َظُلِمُو  َباِ نَّهُم  ن  َيقُ ات لوُ  َلِلَّذِي ن  َل ق دِي رٌَالَّه َاذُِن  رِهِم  َع لٰىَن ص   
Terjemahnya: 

“Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena 

sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 

Kuasa membela mereka” (QS. Al-Hajj/22:39).55 

Dalam tafsir Kemenag RI, Ayat ini memperbolehkan orang-orang yang 

beriman memerangi orang-orang kafir, jika mereka telah berbuat aniaya di muka 

bumi, menganiaya orang beriman dan menentang agama Allah. Surah Al-Hajj 

ayat 39 dalam konteks pembangunan pangkalan militer India di Mauritius tidak 

secara langsung relevan atau memiliki keterkaitan khusus. Namun Surah Al-Hajj 

ayat 39 membahas pertahanan dalam konteks umat Muslim yang mengalami 

penindasan dan penyerangan dari kaum kafir. Kita bisa menjelaskan bagaimana 

berbagai negara, termasuk India, memiliki kepentingan dalam mempertahankan 

wilayah atau meningkatkan pengaruh mereka di kawasan wilayah mereka dengan 

cara tertentu, salah satunya dengan pangkalan militer India tersebut,56 dengan 

berpegang pada prinsip-prinsip yang ada dalam hukum internasional. 

 

 

 

                                                             
55Kementrian Agama RI, “QS. Al-Hajj Ayat 39”, Kemenag RI. Diakses 17 Agustus 2023 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/22?from=39&to=39  
56TafsirAlQuran.id, “Tafsir Surah Al-Hajj Ayat 39 Kemenag RI”. Diakses 27 Agustus 

2023 https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-hajj-ayat-39/  

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/22?from=39&to=39
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C. Pandangan Islam tentang Keamanan Internasional 

Islam memiliki pandangan tersendiri tentang masalah keamanan 

internasional. Pandangan Islam terhadap permasalahan keamanan antar negara 

mencerminkan banyak hal. Islam memiliki pandangan yang mencakup prinsip-

prinsip untuk menjawab tantangan keamanan global. Beberapa hal menjadi aspek 

pandangan islam terkait permasalahan keamanan internasional. Diantaranya yaitu 

keadilan dan kesetaraan, mengutamakan perdamaian, menggunakan diplomasi 

Ketika menghadapi suatu masalah, hormat terhadap kedaulatan negara lain, 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemurahan hati, kerjasama dan toleransi 

terhadap perbedaan. 

Yang pertama, Islam mendorong konsep keadilan dan kesetaraan di antara 

semua negara. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek 

kehidupan, termasuk dalam hubungan antar negara.57 Keadilan diinginkan dalam 

pemeliharaan hak-hak dan kewajiban setiap negara tanpa adanya diskriminasi. 

Semua negara, tanpa memandang ukuran, kekayaan, atau kekuatan militer, 

dianggap setara di hadapan hukum. Hukum internasional dalam Islam harus 

diterapkan secara adil kepada semua negara tanpa keberpihakan. Negara-negara 

memiliki hak yang setara untuk mengemukakan pendapat dan kepentingan mereka 

dalam forum internasional.58 

 

                                                             
57Bernard Lewis, “Freedom and Justice in Islam”, Journal of Culture and Society, Vol. 44 

No. 2 (2007). h. 66-70. 
58Zubair Hasan, “Distributional Equity in Islam”, Journal of MPRA, Vol. 27 No. 5 

(2007). h. 35-62. 
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Selain itu, Islam menentang penggunaan kekerasan dan agresi oleh satu 

negara terhadap negara lain. Upaya pencegahan konflik dan penyelesaian damai 

diutamakan dalam Islam. Pandangan Islam menolak praktik kolonialisme dan 

imperialisme, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dan martabat 

negara-negara yang lebih lemah. Islam mendorong negara-negara yang lebih kuat 

untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada negara-negara yang 

membutuhkan. Solidaritas dan kerjasama dalam mengatasi ketidaksetaraan dan 

ketidakadilan dianggap sebagai tindakan mulia. Prinsip transparansi dan 

akuntabilitas ditekankan dalam hubungan internasional menurut pandangan Islam. 

Negara-negara diharapkan untuk bertindak secara jujur dan terbuka dalam semua 

urusan internasional. Islam mengajarkan bahwa perdamaian adalah tujuan utama, 

dan upaya pemeliharaan perdamaian harus menjadi prioritas. Konflik seharusnya 

dihindari sebisa mungkin, dan penyelesaian damai diupayakan. 

Kemudian, Islam menekankan perdamaian dalam dunia internasional. 

Islam menekankan pentingnya perdamaian sebagai tujuan yang harus dikejar oleh 

semua negara. Perdamaian dianggap sebagai kondisi yang mendukung 

perkembangan sosial, ekonomi dan spiritual.59 Ajaran Islam menentang konflik 

dan kekerasan. Negara seharusnya menghindari menggunakan kekuatan militer 

secara sembarangan dan mencari solusi damai dalam menyelesaikan perbedaan.  

 

 

                                                             
59Hasan Al-Banna, Peace in Islam. (London: Prelude Ltd., 1997). 
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Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Anfal/8:61 yang 

berbunyi: 

َِ َع ل ىَالَّه كَّل  ت و  اَو  َل ه  ن ح  ل مَِف اج  اَلِلسَّ ن حُو  َج  انِ  َالسَّمِي عَُال ع لِي مََََُۗو  انَِّهَهوُ   

Terjemahnya: 

“(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau 

(Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui” (QS. Al-Anfal/8:61).60 

Dalam tafsir Kemenag RI, ayat ini menekankan jalan perdamaian lebih 

baik daripada mengambil jalan peperangan, permusuhan dan pertumpahan darah. 

Ayat ini mengatakan jika musuh-musuh Islam itu, baik orang Yahudi maupun 

orang-orang musyrikin condong kepada perdamaian, mungkin karena mereka 

benar-benar ingin damai atau karena melihat kekuatan dan kekompakan kaum 

Muslimin atau karena belum mengkonsolidasikan diri untuk berperang atau 

karena sebab-sebab lain, maka hendaklah dijajaki kemungkinan damai. Sesudah 

ternyata bahwa berdamai tidak akan merugikan siasat perjuangan Islam, 

hendaklah diterima perdamaian itu, tentu saja dengan ketentuan-ketentuan dan 

syarat-syarat yang dapat menjamin kepentingan bersama dan tidak merugikan 

masing-masing pihak, karena dasar perjuangan Islam adalah perdamaian.61 

 

                                                             
60Kementrian Agama RI, “QS. Al-Anfal Ayat 61”, Kemenag RI. Diakses 17 Agustus 

2023 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=61&to=61  
61TafsirAlQuran.id, “Tafsir Surah Al-Anfal Ayat 61-63 Kemenag RI”. Diakses 17 

Agustus 2023 https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-anfal-ayat-61-63/   

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=61&to=61
https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-anfal-ayat-61-63/
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Selanjutnya, Islam menganjurkan penggunaan negosiasi dan diplomasi 

sebagai cara utama untuk menyelesaikan konflik. Dalam Islam, negosiasi 

memerlukan kesabaran dan kebijaksanaan. Pemimpin dan negosiator diharapkan 

untuk bersikap tenang dan bijaksana dalam mencapai kesepakatan yang adil. 

Islam mendorong terjadinya dialog terbuka antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

konflik. Hal ini menciptakan ruang untuk saling memahami dan mencari solusi 

yang dapat diterima oleh semua pihak. Islam mendorong negosiasi yang mengarah 

pada pembentukan hubungan baik antar pihak. Negosiasi seharusnya bukan hanya 

tentang menyelesaikan konflik tetapi juga membangun hubungan yang 

berkelanjutan. Negosiasi dalam pandangan Islam dapat melibatkan dukungan 

terhadap usaha pemulihan dan rekonsiliasi. Memberikan kesempatan untuk 

memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan antar pihak62 serta 

menjaga dialog terbuka antara negara-negara untuk mencapai kesepakatan yang 

adil dan saling menguntungkan.63 Negara-negara seharusnya menjaga sikap adil 

dan kesetaraan dalam dunia internasional. Hukum internasional harus diterapkan 

dengan cara yang sama untuk semua negara tanpa diskriminasi. Islam mendorong 

kesatuan dan solidaritas antar semua negara, baik negara muslim maupun non-

muslim. Negara-negara diharapkan saling mendukung untuk mencapai 

perdamaian dan stabilitas. Islam menghormati prinsip kedaulatan setiap negara. 

                                                             
62Abbas Ramdani, “The Concept of Negotiation from the Islam Perspective”, Journal of 

the Social Sciences, Vol. 11 No. 20 (2016). h. 5090-5100. 
63Sabri Ciftci, “Islam, Social Justice and Democracy”, Journal of Politics and Religion, 

Vol. 12 No. 4 (2019). h. 549-576. 
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Negara-negara tidak seharusnya mencampuri urusan dalam negeri negara lain 

tanpa izin yang sah.64 

Islam juga menjunjung tinggi kehormatan terhadap kedaulatan atas semua 

negara. Dalam Islam, negara diharapkan menjalankan kedaulatannya dengan 

prinsip keadilan dan kesetaraan. Perlakuan yang adil terhadap seluruh warga 

negara, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial, dianggap penting dalam 

pandangan Islam.65 Islam mendorong negara-negara untuk menjalankan 

kedaulatannya dengan menghormati hukum internasional. Kesepakatan dan 

perjanjian internasional yang sah harus dihormati sebagai bagian dari tanggung 

jawab negara. Kedaulatan negara harus diarahkan untuk memelihara kesejahteraan 

rakyat seperti kesejahteraan ekonomi, sosial dan spiritual rakyat merupakan tujuan 

utama yang harus diperjuangkan. Pemimpin negara memiliki kedaulatan, namun 

juga dituntut untuk memegang tanggung jawab yang besar. Mereka bertanggung 

jawab kepada Allah dan rakyatnya dalam menjalankan negara dengan adil dan 

bijaksana. Islam menolak penggunaan kekerasan atau tirani dalam melaksanakan 

kedaulatan. Kedaulatan harus dijalankan dengan cara-cara yang bermoral dan 

tidak merugikan warga negara. Pandangan Islam menekankan pentingnya 

memberikan kebebasan kepada warga negara dan menghormati hak asasi 

manusia. Kedaulatan tidak boleh digunakan untuk mengekang kebebasan 

individu. Islam mengajarkan kerjasama antar negara untuk mencapai 

kesejahteraan bersama. Meskipun memiliki kedaulatan, negara seharusnya 

                                                             
64Bassam Tibi, The Use of Force in International Law. (London: Routledge, 2012). 
65Ilyas Ahmad, “Sovereignty in Islam”, Journal of Pakistan Institute of International 

Affairs, Vol. 11 No. 3 (1958). h. 141-146. 
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bersedia berkolaborasi dan berpartisipasi dalam kerangka kerjasama 

internasional.66  

Selanjutnya, hak asasi manusia menjadi perhatian Islam. Islam 

menekankan bahwa setiap individu memiliki martabat yang tinggi, karena semua 

manusia adalah khalifah (pemimpin) Allah di muka bumi.67 Oleh karena itu, 

penghormatan terhadap martabat manusia menjadi prinsip mendasar dalam 

pandangan Islam tentang HAM. Islam mengakui kebebasan individu untuk 

menjalankan ibadah, menyatakan pendapat dan memiliki kebebasan pribadi yang 

dijaga oleh hukum Islam. Hak-hak ini dianggap sebagai hak asasi manusia dalam 

pandangan Islam. Hak asasi manusia dalam Islam melibatkan perlindungan 

terhadap hidup dan kesehatan. Pembunuhan atau perlakuan yang merugikan 

terhadap tubuh dan jiwa seseorang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi 

manusia. Hak atas harta benda dan kekayaan individu dihormati dalam Islam. 

Pencurian dan penganiayaan terhadap hak milik merupakan tindakan yang tercela 

oleh hukum Islam. Kesejahteraan sosial dan penghapusan kemiskinan juga 

dianggap sebagai aspek hak asasi manusia. Islam menolak segala bentuk 

diskriminasi, baik berdasarkan suku, warna kulit, atau agama. Prinsip non-

diskriminasi dan kesetaraan dihadirkan dalam ajaran Islam. Hak asasi manusia 

dalam Islam mencakup hak atas hukuman yang adil. Perlindungan terhadap hak 

individu, bahkan dalam konteks pidana, dijamin oleh prinsip-prinsip keadilan 

                                                             
66Helen M. Faller, Nation, Language, Islam: Tatarstan’s Sovereignty Movement. (New 

York: Central European University Press, 2011). 
67Faruqi, “Islam and Human Rights”, Journal of Islamic Quarterly, Vol. 27 No. 1 (1983). 

h. 12-21. 
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Islam. Islam mengakui kebebasan beragama dan melindungi hak setiap individu 

untuk mempraktikkan agama mereka dengan bebas.68 

Islam juga menekankan kemurahan hati dan pengampunan. Prinsip ini 

mencakup sikap kelembutan, dan kasih sayang dalam berinteraksi dengan negara-

negara lain. Islam mengajarkan bahwa pengampunan adalah wujud dari 

kebijaksanaan dan kearifan.69 Negara-negara diharapkan untuk 

mempertimbangkan pengampunan sebagai cara untuk mengakhiri ketegangan dan 

memulihkan hubungan yang rusak. Islam menolak sikap dendam dan balas 

dendam. Negara-negara diajarkan untuk menolak sikap vengeful dan mencari 

solusi yang membawa keberlanjutan perdamaian. Pandangan Islam tentang 

kemurahan hati mencakup sikap tawadhu dan menghindari kesombongan dalam 

hubungan antar negara.70 Kelembutan dan sikap rendah hati dapat membuka pintu 

untuk penyelesaian konflik. Islam menekankan penghormatan terhadap 

kehormatan dan martabat negara-negara lain. Merendahkan negara-negara lain 

dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam mengajarkan bahwa 

pengampunan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian. Mampu 

melepaskan dendam dan memilih pengampunan dianggap sebagai tindakan yang 

berani. Pemimpin negara dalam Islam diharapkan untuk menjadi pelopor 

kemurahan hati dan pengampunan. Tindakan-tindakan mereka dapat memberikan 

contoh dan membentuk budaya yang penuh kasih sayang. Islam mengajarkan 

                                                             
68Majid Khadduri, “Human Rights in Islam”, Journal of AAPSS, Vol. 243 No. 1 (1946). 

h. 77-81. 
69Idi Warsah, “Forgiveness Viewed from Positive Psychology and Islam”, Journal of 

Islamic Guidance and Counseling, Vol. 3 No. 2 (2020). h. 108-121. 
70Rahman Olayiwola, “Nationalism and Nation Building in Islam”, Journal of Islamic 

Quarterly, Vol. 34 No. 2 (1990). h. 101-112. 
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bahwa negara yang melakukan kesalahan atau menyebabkan kerusakan harus 

bertanggung jawab dan bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut yang 

berarti pengampunan tidak berarti mengabaikan tanggung jawab.71 

Selanjutnya, Islam juga mengedepankan aspek kerjasama. Kerjasama 

internasional tentunya dapat memajukan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh 

umat manusia dalam mendorong negara-negara untuk mencari kepentingan 

bersama dalam hubungan internasional.72 Kerjasama tentunya tidak hanya 

menguntungkan satu pihak, tetapi menghasilkan manfaat bagi seluruh umat 

manusia. Kerjasama internasional dalam Islam dilihat sebagai sarana untuk 

menyelesaikan masalah bersama, seperti kemiskinan, bencana alam, dan 

ketidakadilan. Negara-negara diharapkan untuk bersatu dalam penanganan 

tantangan global sehingga Islam mendorong kerjasama internasional antar negara 

dalam berbagai bidang.73 

Yang terakhir, Islam mengedepankan toleransi dan penghormatan terhadap 

perbedaan. Islam mengajarkan bahwa perbedaan di antara umat manusia adalah 

suatu kehormatan. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang beragam dan 

berbeda-beda agar mereka saling mengenal dan saling memahami. Islam 

menekankan pentingnya toleransi terhadap perbedaan agama. Ayat-ayat dalam Al-

Qur'an menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan memilih agamanya 

sendiri, dan toleransi terhadap keyakinan yang berbeda dihargai dalam Islam. 

                                                             
71Ali Muhammad, Islam and Nationalism. (Department of Translation and Publication, 

Islamic Culture and Relations Organization, 1998). 
72Sayyid Musa, “Islam, Humanity and Human Values”, Journal of Message of 

Thaqalayn, Vol. 11 No. 4 (2011). h. 31-43. 
73Al-Attas, “The Concept of Education in Islam a Framework for an Islamic Philosophy 

of Education”, Journal of Beijing Law, Vol. 7 No. 1 (2016). h. 1-19. 
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Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai keanekaragaman budaya. Setiap 

kelompok etnis atau budaya memiliki keunikan dan kontribusi mereka sendiri 

yang patut dihargai. Islam menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, 

warna kulit, atau keturunan. Semua individu dianggap setara di hadapan Allah, 

dan tindakan diskriminatif dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam 

mengajarkan toleransi terhadap perbedaan pendapat.74 Proses ijtihad, yaitu 

penafsiran dan analisis terhadap hukum-hukum Islam, menunjukkan bahwa Islam 

mendorong keterbukaan terhadap berbagai interpretasi.75 Pandangan Islam tentang 

toleransi mencakup kesediaan untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman. Islam 

mendorong dialog dan komunikasi terbuka untuk memahami pandangan dan 

keyakinan orang lain. Islam menekankan pentingnya sikap santun dan sopan 

santun dalam berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Menghormati 

perbedaan dan bersikap baik kepada semua orang dianggap sebagai nilai moral 

yang tinggi. Pandangan Islam tentang toleransi mencakup pengampunan dan 

pemaafan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi akibat perbedaan. Memaafkan 

dianggap sebagai tindakan yang mulia dalam Islam.76 

Pembangunan pangkalan militer India di Mauritius jika dilihat melalui 

perspektif Islam merupakan suatu fenomena dalam konteks global. Kerjasama ini 

melibatkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan yang tercermin dalam ajaran 

Islam. Kerjasama pembangunan infrastruktur antara India dan Mauritius di Pulau 

                                                             
74Shadi Nafisi, “Tolerance in Islam”, Journal of Theological Studies, Vol. 74 No. 3 

(2018). h. 1-7. 
75Abd. Salam Arif, “Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam”, Journal of Agama dan Hak 

Asasi Manusia, Vol. 7 No. 1 (2017). h. 1- 15. 
76Roni Efendi, “Pengampunan dalam Hukum Islam”, Journal of Hukum Pidana dan 

Ketatanegaraan Islam, Vol. 12 No. 1 (2022). h. 92-106. 
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Agalega sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang saling tolong-menolong dan 

membantu sesama manusia. Dalam Islam, pentingnya berkontribusi untuk 

kesejahteraan masyarakat tercermin dalam ajaran-ajaran yang mendorong 

umatnya untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, terutama dalam 

hal pembangunan dan kesejahteraan bersama. 

Proyek pembangunan ini membawa manfaat signifikan bagi penduduk 

Pulau Agalega. Dengan infrastruktur yang lebih baik, pulau ini menjadi lebih 

terbuka terhadap dunia luar. Akses yang lebih mudah dan fasilitas yang 

ditingkatkan membantu penduduk pulau tersebut untuk terlibat lebih aktif dalam 

perdagangan, pariwisata, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini sejalan 

dengan konsep ummamah dalam Islam, yang menekankan pentingnya kerjasama 

dan saling membantu antara umat manusia. Ajaran Islam mendorong toleransi, 

saling pengertian, dan kerjasama. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan 

bersama antara India dan Mauritius di Pulau Agalega menjadi contoh nyata dari 

harmoni antarumat manusia. 

Dengan demikian, kerjasama pembangunan infrastruktur di Pulau Agalega 

antara India dan Mauritius jika dikaji dalam pandangan Islam bukan hanya 

sekadar proyek yang menguntungkan India semata, tetapi juga manifestasi nyata 

dari nilai-nilai Islam yang mengajarkan kerjasama, kemanusiaan dan kebaikan. 

Dengan membantu pembangunan Pulau Agalega, India dan Mauritius tidak hanya 

memperkuat hubungan bilateral mereka tetapi juga mengukuhkan prinsip-prinsip 

yang dalam Islam, yaitu membantu sesama. 
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Islam mendorong kerjasama antarnegara dan perdamaian yang dimana hal 

tersebut menjadi salah satu prinsip dasar hubungan internasional. Pembangunan 

pangkalan militer menjadi salah satu unsur dalam contoh kerjasama regional 

antara pihak India dan Mauritius yang tentu sebelumnya telah terjadi diplomasi 

dan dialog antar keduanya. Selain itu, pembangunan pangkalan militer tentunya 

mampu mencegah konflik dan menjadi salah satu langkah-langkah keamanan 

yang dimiliki dan digunakan India dalam kepentingan negaranya. Hal ini menjadi 

salah satu prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian. Pembangunan 

pangkalan militer India di Mauritius ini kemudian dapat dicermati dari sudut 

pandang Islam, dimana nilai-nilai Islam yang mendorong keseimbangan, 

kerjasama, kedaulatan, bela negara dan perdamaian yang tentunya menandakan 

bahwa nilai-nilai Islam di atas berkesinambungan dengan pembangunan 

pangkalan militer yang dilakukan oleh India. 

 

D. Kepentingan Nasional India di Kawasan Samudra Hindia 

Pembangunan pangkalan militer India di Mauritius jika dilihat dari 

perspektif Teori Neo-Realisme oleh Kenneth Waltz dalam Hubungan 

Internasional, merupakan sebuah fenomena yang dapat dipahami sebagai reaksi 

terhadap struktur sistem internasional yang cukup kompleks. Teori Neo-Realisme 

menekankan peran struktur situasi dalam menentukan perilaku negara-negara di 

dalamnya. Salah satu konsep kunci dalam teori ini adalah bagaimana negara-

negara cenderung berusaha untuk mempertahankan atau mengubah gambaran 
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kekuasaan dalam sistem internasional.77 India sebagai salah satu kekuatan 

regional melihat pentingnya memiliki pangkalan militer di lokasi strategis seperti 

Mauritius untuk memperkuat posisi keamanannya. Keberadaan pangkalan militer 

di Mauritius merupakan upaya India untuk meningkatkan keamanan nasionalnya 

dan memproyeksikan kekuatannya di wilayah tersebut. 

Keberadaan pangkalan militer dapat memberikan keuntungan taktis dan 

strategis bagi India. Neorealisme menekankan konsep keuntungan relatif, dimana 

negara-negara berusaha untuk memperoleh keunggulan relatif dibandingkan 

dengan negara-negara lain dalam sistem internasional. Keberadaan pangkalan 

militer di Mauritius tentunya sebagai salah satu langkah untuk mempertahankan 

atau meningkatkan keunggulan India di kawasan tersebut. Selain itu, konsep 

balancing atau keseimbangan dan bandwagoning atau bergabung adalah bagian 

integral dari Neorealisme. Dalam konteks ini, negara-negara di sekitar India dan 

Mauritius memiliki respon terhadap pembangunan pangkalan militer tersebut 

dengan upaya untuk menjaga keseimbangan kekuatan atau bahkan bergabung 

dengan India untuk mengamankan kepentingan mereka sendiri. Dalam perspektif 

Neorealisme, keamanan dianggap sebagai prioritas utama bagi negara-negara. 

Keberadaan pangkalan militer di Mauritius tentunya sebagai langkah yang diambil 

oleh India untuk memastikan keamanan nasionalnya. Dalam konteks ini, tindakan 

India membangun pangkalan militer di Mauritius sebagai cara India untuk 

mengamankan posisinya dalam Kawasan Samudra Hindia. 

                                                             
77Shibley Telhami, “Kenneth Waltz, Neorealism, and Foreign Policy”. Journal of Security 

Studies, Vol. 11 No. 3 (2002). h. 158-170. 
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Kawasan Samudra Hindia memiliki nilai strategis yang besar karena 

merupakan jalur penting dan menghubungkan beberapa negara dengan berbagai 

kepentingan di kawasan tersebut. Dalam paradigma Neo-Realisme, negara-negara 

cenderung bertindak rasional dalam upaya untuk mengamankan kepentingan 

nasional mereka.78 Dalam hal ini, India, sebagai negara besar di kawasan tersebut, 

melihat pembangunan pangkalan militer di Mauritius sebagai salah satu langkah 

strategis dalam kebijakan mereka untuk memperbesar pengaruhnya, melindungi 

berbagai kebutuhannya yang penting serta membangun peranan di Kawasan 

Samudra Hindia. 

Selain itu, pembangunan pangkalan militer India di Mauritius juga dapat 

dianalisis dalam konteks upaya India untuk menjadi negara yang memiliki 

peranan penting, yang tentunya hal ini akan membuat India memiliki dominasi 

terhadap negara-negara lain dalam wilayah tersebut.79 Dengan membangun 

pangkalan militer yang kuat, India dapat meningkatkan proyeksi kekuatan 

militernya dan memperoleh keunggulan di Kawasan Samudra Hindia. Kehadiran 

kekuatan baru India melalui pangkalan militer tersebut tentunya menambah 

kapabilitasnya terhadap negara lain di kawasan. Pada tahun 2023, militer India 

telah memiliki dan mengoperasikan ribuan pesawat tempur dan tank serta ratusan 

kapal tempur yang tentunya menjadi kekuatan utama India dalam bidang militer di 

                                                             
78Kenneth N. Waltz, Realist Thought and Neorealist Theory. (New York: Routledge, 

2014). 
79Derek Boothman, “The Sources for Gramsci’s Concept of Hegemony”. Journal of 

Economics, Culture & Society, Vol. 20 No. 2 (2008). h. 201-215. 
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Kawasan Samudra Hindia.80 Hal ini dapat mengintimidasi negara-negara tetangga 

dan memberikan India kemampuan untuk memengaruhi isu serta kebijakan-

kebijakan dalam kawasan tersebut. 

Sehingga bisa dikatakan, Teori Neo-Realisme oleh Kenneth Waltz dalam 

Hubungan Internasional dalam menganalisis dan memahami pembangunan 

pangkalan militer India di Mauritius mencerminkan upaya India dalam 

membangun peranan dan pengaruhnya di Kawasan Samudra Hindia sebagai 

kepentingan nasionalnya, terutama dalam bidang militer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
80Andika Mustaqim, “15 Negara Terkuat di Asia yang Paling Berkuasa di Dunia, 

Indonesia Peringkat Berapa?”, Sindonews.com. Diakses 30 September 2023 https://international. 

sindonews.com/read/1116161/45/15-negara-terkuat-di-asia-yang-paling-berkuasa-di-dunia-indone 

sia-peringkat-berapa-1685750807/70  
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BAB IV 

PERANAN INDIA DI KAWASAN SAMUDRA HINDIA 

 

A. Strategi India Melalui Pangkalan Militer di Kawasan Samudra Hindia 

Dalam Teori kemanan yang dikemukakan oleh Morgenthau, teori ini 

mengedepankan pemahaman realis tentang cara negara-negara berinteraksi dalam 

sistem internasional yang didominasi oleh persaingan dan perolehan kekuasaan.81 

Implikasi pembangunan pangkalan militer India di Mauritius jika dilihat melalui 

perspektif teori keamanan dari Hans Morgenthau bisa dilihat sebagai strategi 

keamanan yang dilakukan oleh India. Dalam konteks ini, pembangunan pangkalan 

militer India di Mauritius diinterpretasikan sebagai upaya India untuk memperkuat 

posisi keamanannya di Samudra Hindia dan mengamankan wilayahnya dari 

potensi ancaman atau gangguan. Dengan pangkalan ini, India dapat lebih efektif 

mengamankan posisinya di Kawasan Samudra Hindia. Teori Morgentau juga 

menekankan peran sentral kekuasaan, sehingga dengan membangun pangkalan 

militer di Mauritius, India tentunya dapat meningkatkan kekuatannya dalam 

kawasan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika keamanan regional 

dengan memberikan India kemampuan militer tambahan yang mampu merespon 

berbagai ancaman yang muncul di Samudra Hindia. Dalam hal ini, pangkalan 

militer India juga menjadi salah satu source of power militer India dalam 

menghadapi persaingan dengan Tiongkok yang juga memiliki pangkalan militer di 

Kawasan Samudra Hindia. 

                                                             
81Oliver Jutersonke, Morgenthau, Law and Realism. (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2010). 
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Selain itu, teori Morgenthau mengedepankan keseimbangan kekuasaan. 

Pembangunan pangkalan militer India di Mauritius dapat memengaruhi 

keseimbangan kekuasaan di kawasan tersebut. Hal ini dapat memicu respon dari 

negara-negara tetangga sehingga mempengaruhi dinamika keamanan regional. 

Dalam konteks ini, selaras dengan aspek lain dari teori keamanan Morgenthau, 

yaitu konflik dan kerjasama. Pembangunan pangkalan militer India di Mauritius 

bisa menjadi sumber potensial konflik jika negara-negara tetangga merasa 

terancam oleh langkah tersebut. Tiongkok melalui Presiden Xi Jinping 

mengeluarkan kebijakan militer modernisasi yang bertujuan untuk menjadi 

kekuatan militer dunia yang mampu memenangkan peperangan, dengan cara 

menaikkan anggaran militer negaranya yang menjadikan anggaran militer 

Tiongkok lebih besar dari semua negara lain kecuali Amerika Serikat. Statement 

ini menandakan bahwa Tiongkok melakukan perubahan besar dalam bidang 

militer.82 Hal ini tentunya menjadikan pangkalan militer India sebagai salah satu 

perhatian utama bagi negara lain di kawasan tersebut. Di sisi lain, pangkalan 

militer India juga bisa menjadi aspek kerjasama jika dilihat melalui perjanjian 

antara Mauritius dan India yang menguntungkan kedua belah pihak dalam banyak 

hal yang terkait dengan pembangunan Pulau Agalega. 

 

 

                                                             
82David Brown, “Upaya China menjadi kekuatan militer terbesar di dunia: menghabiskan 

banyak uang, meningkatkan cadangan nuklir hingga mengembangkan rudal hipersonik”, BBC. 

Diakses 30 September 2023 https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59752232  

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59752232
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Teori Keamanan Hans Morgenthau memberikan wawasan tentang 

bagaimana negara-negara berperilaku dan berinteraksi dalam sistem internasional. 

Teori ini mencerminkan pentingnya keamanan, kekuasaan, konflik dan kerjasama 

sebagai faktor-faktor yang memengaruhi dinamika hubungan internasional di 

Kawasan Samudra Hindia. Sehingga dalam kasus pembangunan pangkalan militer 

India di Mauritius memberikan fakta bahwa India dalam pembangunan tersebut 

memberikan pandangan bahwa kepentingan nasional, keamanan dan kekuasaan 

menjadikan salah satu aspek yang mempengaruhi perubahan jalannya dinamika 

politik sebuah kawasan, sehingga dalam hal ini, strategi India di Kawasan 

Samudra Hindia dalam pembangunan pangkalan militer di Mauritius bisa dilihat 

melalui berbagai aspek dalam Teori Keamanan yang dikemukakan oleh Hans 

Morgenthau. 

 

B. Pengaruh India di Kawasan Samudra Hindia 

India memiliki peran penting di Kawasan Samudra Hindia. Dalam bidang 

maritim, India aktif dalam melakukan patroli laut dan kegiatan penjagaan 

perbatasan maritimnya, terutama di Teluk Benggala dan Laut Arab. Angkatan laut 

India secara teratur melakukan patroli maritim di perairan sepanjang pantai India, 

termasuk di Laut Arab dan Teluk Benggala. Patroli maritim ini melibatkan kapal 

perang, pesawat patroli maritim dan kapal selam. Mereka bertujuan untuk 

memantau aktivitas di perairan tersebut dan mengidentifikasi ancaman potensial. 

India juga berpartisipasi dalam operasi anti-piracy internasional dan berusaha 

untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut, seperti membantu 
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melindungi kapal dagang India dan kapal-kapal dari negara lain yang berlayar di 

kawasan tersebut.83 Di sisi lain, India memiliki hubungan bilateral yang kuat 

dengan sejumlah negara di Kawasan Samudra Hindia dan negara-negara di pesisir 

Afrika Timur. Hubungan ini mencakup berbagai bidang, yaitu perdagangan, 

investasi, bantuan pembangunan dan kerjasama keamanan. Seperti kerjasama 

antar India dengan negara ASEAN dalam ASEAN-Free Trade Agreement (FTA) 

sebagai perjanjian dagang,84 serta kebijakan ekonomi luar negeri India, yaitu 

Africa Focus sebagai hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara 

seperti Kenya, Tanzania, Uganda dan Ethiopia. Kerjasama ekonomi mencakup 

pertukaran barang seperti produk pertanian, farmasi, tekstil dan mesin. India juga 

memberikan berbagai jenis bantuan pembangunan, termasuk pinjaman lunak dan 

bantuan teknis, untuk mendukung proyek-proyek pembangunan di negara-negara 

ini.85 

Selain itu, India juga berperan dalam pembentukan Indian Ocean Rim 

Association (IORA) yang merupakan organisasi regional Samudra Hindia yang 

bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan 

seimbang bagi seluruh negara anggota di Kawasan Samudra Hindia. Dalam hal ini 

IORA berkomitmen untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di 

seluruh wilayah Samudra Hindia. Hal ini mencakup peningkatan pertumbuhan 

                                                             
83Gurpreet S. Khurana, Maritime Forces in Pursuit of National Security: Policy 

Imperatives for India. (New Delhi: Shipra Publisher, 2008). 
84Kementrian Perdagangan RI, “Pertemuan Bilateral Indonesia-India”, Kemendag RI. 

Diakses 27 September 2023 https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-bilateral-indone 

sia-india-1678856351#:~:text=sumber%20daya%20manusia.-,India%20merupakan%20mitra% 

20strategis%20Indonesia%2C%20yakni%20sebagai%20negara%20tujuan%20ekspor,FTA)%20se

bagai%20perjanjian%20dagang%20regional  
85Rinaldi, “Motivasi India Menjalin Kerjasama Ekonomi Dengan Negara-Negara Afrika”. 

JOM FISIP Universitas Riau, Vol. 1 No. 2 (2014). h. 1-13. 

https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-bilateral-indonesia-india-1678856351#:~:text=sumber%20daya%20manusia.-,India%20merupakan%20mitra%20strategis%20Indonesia%2C%20yakni%20sebagai%20negara%20tujuan%20ekspor,FTA)%20sebagai%20perjanjian%20dagang%20regional
https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-bilateral-indonesia-india-1678856351#:~:text=sumber%20daya%20manusia.-,India%20merupakan%20mitra%20strategis%20Indonesia%2C%20yakni%20sebagai%20negara%20tujuan%20ekspor,FTA)%20sebagai%20perjanjian%20dagang%20regional
https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-bilateral-indonesia-india-1678856351#:~:text=sumber%20daya%20manusia.-,India%20merupakan%20mitra%20strategis%20Indonesia%2C%20yakni%20sebagai%20negara%20tujuan%20ekspor,FTA)%20sebagai%20perjanjian%20dagang%20regional
https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-bilateral-indonesia-india-1678856351#:~:text=sumber%20daya%20manusia.-,India%20merupakan%20mitra%20strategis%20Indonesia%2C%20yakni%20sebagai%20negara%20tujuan%20ekspor,FTA)%20sebagai%20perjanjian%20dagang%20regional
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ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan perlindungan 

lingkungan. Organisasi ini mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui 

berbagai proyek dan inisiatif di sektor-sektor seperti energi terbarukan, pertanian 

berkelanjutan dan pariwisata berkelanjutan.86  

India terlibat dalam banyak kesempatan dalam skala internasional di 

Kawasan Samudra Hindia. Peran India di Kawasan Samudra Hindia menandakan 

bahwa kapabilitas negaranya kuat sejak dulu. Pembangunan pangkalan militer 

India di Mauritius tentunya mampu meningkatkan lagi pengaruh India. 

Pembangunan pangkalan militer India di Mauritius menjadi langkah strategis 

yang mampu lebih meningkatkan kapabilitas dan pengaruh India di Kawasan 

Samudra Hindia. Selain itu, letak Mauritius sebagai negara kepulauan di Samudra 

Hindia yang strategis, turut memperkuat posisi pangkalan militer India di kawasan 

tersebut. 

Pembangunan pangkalan militer India di Mauritius memiliki berbagai 

pengaruh dan dampak pada Kawasan Samudra Hindia, terutama untuk negara 

India itu sendiri. Dengan adanya pangkalan militer di Mauritius, India dapat 

meningkatkan pengaruhnya di wilayah Samudra Hindia. Hal ini mencakup 

pengaruh politik, militer dan keamanan di wilayah tersebut. Negara-negara di 

sekitarnya tentunya akan lebih memperhatikan India sebagai pemain penting 

dalam kebijakan dan dinamika regional. 

                                                             
86Kementrian Luar Negeri RI, “Indian Ocean Rim Association”, Kemlu RI. Diakses 27 

September 2023 https://kemlu.go.id/portal/id/read/167/halaman_list_lainnya/indian-ocean-rim-

association  

https://kemlu.go.id/portal/id/read/167/halaman_list_lainnya/indian-ocean-rim-association
https://kemlu.go.id/portal/id/read/167/halaman_list_lainnya/indian-ocean-rim-association
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India memiliki pengaruh signifikan dalam aspek militer di Kawasan 

Samudra Hindia setelah pembangunan pangkalan militer India di Mauritius, yaitu: 

 Pertumbuhan kekuatan angkatan laut, dimana India telah 

meningkatkan kehadiran militernya di Kawasan Samudra Hindia. 

Mereka telah mengembangkan kapabilitas laut seperti kapal 

perang, kapal selam dan pesawat patroli maritim. Hal ini bertujuan 

untuk menjaga keamanan perairan di sekitar India, termasuk Laut 

Arab, Lautan Hindia Selatan dan Selat Malaka.87 

 India telah menjalin kolaborasi militer regional dengan negara-

negara di Kawasan Samudra Hindia, seperti Singapura, Maladewa 

dan Sri Lanka. Dalam hal ini, kerjasama dalam pelatihan militer, 

pertukaran intelijen dan patroli bersama guna mengatasi ancaman 

maritim bersama seperti perompakan dan terorisme maritim.88 

Gerakan ini menunjukkan eksistensi militer India yang 

berkembang di Kawasan Samudra Hindia. 

 India juga telah  meningkatkan kerja sama militer dengan negara-

negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Prancis dalam upaya 

mengamankan kawasan ini dari ancaman, seperti Malabar 

Exercise, pertukaran informasi intelijen serta kerjasama teknologi 

                                                             
87Jivanta Schottli, “Security and Growth for All in the Indian Ocean - Maritime 

Governance and India’s Foreign Policy”. Journal of India Review, Vol. 18 No. 5 (2019). h. 568-

581. 
88Lee Cordner, “Progressing Maritime Security Cooperation in the Indian Ocean”. 

Journal of Naval War College Review, Vol. 64 No. 4 (2011). h. 68-88. 
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pertahanan dalam hal penjualan kendaraan dan peralatan tempur. 

Hal ini lebih berkaitan dengan keamanan maritim.89 

Dalam bidang politik, India juga memiliki pengaruh dalam beberapa tahun 

terakhir, setelah pembangunan pangkalan militer India di Mauritius, yaitu: 

 India telah mengeluarkan kebijakan Act East untuk memperkuat 

berbagai aspek dengan negara-negara di Kawasan Samudra Hindia 

dan Asia Tenggara. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk 

mempromosikan perdagangan, investasi dan kerjasama politik 

dengan negara-negara di wilayah ini.90 

 India terlibat dalam berbagai forum regional di Kawasan Samudra 

Hindia, termasuk KTT ASEAN-India, Forum Samudra Hindia, 

serta peningkatan AIFTA dan dialog maritim Samudra Hindia. Hal 

ini bertujuan untuk membangun kerja sama politik dengan negara-

negara tetangga dan berkontribusi pada stabilitas dan keamanan 

regional.91 

Selain aspek militer dan politik, kehadiran militer India di Mauritius juga 

dapat berkontribusi pada stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Hal ini 

dapat menjadi sinyal kepada negara-negara lain di wilayah ini bahwa India 

memiliki kepentingan strategis di Kawasan Samudra Hindia. Pembangunan 

                                                             
89Michael J. Green, “Defining US Indian Ocean Strategy”. Journal of The Washington 

Quarterly, Vol. 35 No. 2 (2012). h. 175-189. 
90Isabelle Saint-Mezard, “India’s Act East policy: Strategic Implications for the Indian 

Ocean”. Journal of the Indian Ocean Region, Vol. 12 No. 2 (2016). h. 177-190. 
91Richa Khurana, “ASEAN-India Free Trade Agreement: Evaluating Trade Creation and 

Trade Diversion Effects”. Journal of East-West Business, Vol. 23 No. 3 (2017). h. 283-307. 
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pangkalan militer di Mauritius telah mengukuhkan posisi India sebagai salah satu 

pemain kunci dalam pengaruh stabilitas dan keamanan di Kawasan Samudra 

Hindia. 

Pangkalan ini memberikan India platform yang lebih baik untuk 

mengawasi aktivitas maritim, serta merespons dengan cepat ancaman potensial 

terhadap negaranya di wilayah ini.92 Keberadaan pangkalan militer India di 

Mauritius dapat memberikan India pengaruh yang lebih besar dalam hubungannya 

dengan negara-negara di Kawasan Samudra Hindia. Hal ini bisa memengaruhi 

hubungan diplomatik India dengan negara-negara di kawasan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
92Baljit S. Mann, “Changing Dynamics of India’s Indian Ocean Policy”. Journal of the 

National Maritime Foundation of India, Vol. 13 No. 2 (2017). h. 11-22. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pembangunan pangkalan militer India di Mauritius adalah bagian dari 

strategi geopolitik India yang bertujuan untuk memperkuat kehadiran dan 

pengaruhnya serta membangun peranan di Kawasan Samudra Hindia. India 

sebagai negara besar dan kuat di kawasan ini, berusaha untuk mengamankan 

posisinya dan memainkan peran yang lebih dominan dalam geopolitik regional. 

Hal ini tidak hanya sebagai pertahanan negara, tetapi juga mencerminkan 

keinginan India untuk membangun peranan di berbagai aspek di wilayah ini. 

Dengan memanfaatkan banyak aspek seperti kesamaan etnis, sejarah dan 

lokasi strategis Mauritius, India dapat memiliki peranan lebih dalam berbagai 

kondisi di Samudra Hindia, yang merupakan salah satu area dan jalur utama 

dunia. Hal ini memungkinkan India untuk membangun dan melindungi berbagai 

kepentingannya dan menghadapi potensi ancaman di wilayah ini. Selain itu, 

kehadiran militer India di Mauritius juga memberikan kesempatan untuk 

memperkuat kedudukannya sehingga hal ini bisa menjadi perhatian penting 

negara lain. 

Bisa dikatakan bahwa pembangunan pangkalan militer India di Mauritius 

adalah bagian dari strategi yang lebih luas dalam kebijakan India untuk 

memperkuat posisi dan peranan India di Kawasan Samudra Hindia, yang dimana 
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akan sangat menguntungkan India dalam banyak aspek seperti militer, keamanan, 

politik bahkan ekonomi. 

Pembangunan pangkalan militer India di Mauritius mencerminkan upaya 

yang strategis dalam memperkuat peran India di Kawasan Samudra Hindia yang 

dapat dianalisis melalui Paradigma Neorealisme dan Teori Keamanan 

Internasional. Dalam kerangka Neorealisme, kebijakan pembangunan pangkalan 

militer dapat dipahami sebagai respon terhadap dinamika struktural dalam sistem 

internasional. Pembangunan pangkalan militer India di Mauritius menjadikan 

India sebagai salah satu kekuatan regional memiliki keunggulan keamanan relatif 

di wilayah tersebut, mengingat aspek anarki internasional dan perlombaan 

kekuatan yang terjadi dalam sistem internasional. 

Dari perspektif teori keamanan internasional, langkah India ini dapat 

dilihat sebagai strategi untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di tengah 

ketidakpastian dan potensi ancaman keamanan. Keberadaan pangkalan militer di 

Mauritius memberikan India posisi strategis yang mampu membuat India lebih 

efektif melibatkan diri dalam pemantauan dan respon terhadap peristiwa-peristiwa 

di Kawasan Samudra Hindia. Dalam konteks ini, teori keamanan internasional 

menyoroti pentingnya keamanan nasional sebagai faktor utama dalam 

pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, dan langkah ini sebagai bagian dari 

strategi keseluruhan India untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas 

regional. 
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Dengan demikian, pembangunan pangkalan militer India di Mauritius 

mampu dikaji secara mendalam melalui paradigma Neorealisme dan teori 

keamanan internasional tentang motivasi dan dampak strategis dari pembangunan 

pangkalan militer India di Mauritius sebagai upaya dalam membangun peranan 

dalam dinamika yang kompleks di Kawasan Samudra Hindia. 

 

B. Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya, untuk mendapatkan pemahaman yang 

lebih komprehensif tentang strategi India dalam membangun pangkalan militer di 

Mauritius, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan studi kasus tambahan 

terkait upaya serupa di negara-negara lain di Kawasan Samudra Hindia. Selain itu, 

penelitian lebih lanjut dapat menggali lebih dalam tentang isu-isu kedaulatan yang 

mungkin muncul dalam konteks pembangunan pangkalan militer oleh negara 

asing dengan menganalisis hukum internasional, perspektif lokal dan dampaknya 

terhadap hubungan bilateral, baik itu dalam kasus India dan Mauritius maupun 

negara lain. 
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