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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 S Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z 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 S Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D De (dengan titik di bawah) ض

 Ta T Te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai A dan I ي

 Fathah dan wau Au A dan u ك

3. Maddah 

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 
… يا ‥  Fathah dan alif 

atau ya 
A A dan garis di atas 

 Kasrah dan ya I I dan garis di atas ي

 Dammah dan و
wau 

U U dan garis di atas 

4. Ta marbutah 
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Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dhammah yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

itu transliterasinya dengan [h]. 

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. Jika huruf (ى) ber-tasydid di akhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf 

maddah menjadi i. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( لا ) (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatas (-). 

a) 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. 

b) Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata sitilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan 

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

maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. 

c) Lafz al-jalalah  

Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf 

hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah 

ditransliterasi. 

d) 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, tempat 

dan bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

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

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK dan DR). 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.   : subhānahūwata, ālā 

saw.   : sallallāhu „alaihiwasallam 

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.   : Quran Surah 
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ABSTRAK 

Nama  : Nurul Eka Dyanti. B 

NIM  : 30800120069 

Judul :Peran  International Committee of The Red Cross (ICRC)Dalam 

Mempromosikan Norma Hukum Humaniter Internasional 

Pada Konflik Yaman 

Penelitian ini membahas Peran ICRC dalam menyebarkan kesadaran 

tentang norma hukum humaniter internasional pada konflik bersenjata di 

Yaman. Konflik yaman sendiri dimulai pada tahun 2014 telah menyebabkan 

krisis kemanusiaan yang parah, dengan ribuan korban jiwa, jutaan orang 

terlantar, dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Sebagai organisasi 

kemanusiaan internasional, ICRC memainkan peran krusial dalam 

mempromosikan dan mendukung penerapan hukum humaniter internasional. 

Maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana Peran ICRC dalam mempromosikan norma hukum humaniter 

internasional pada konflik yaman. 

Penelitian ini  menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana 

sumber data  berupa data primer dan data sekunder. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori Hukum Internasional dengan Konsep Hukum 

Humaniter Internasional. Kemudian teknik analisis data yang digunakan ialah 

model Miles dan Hubberman yang diawali dengan reduksi data, penyajian data 

dan kemudian penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa ICRC memiliki peran yang sangat 

penting dalam mempromosikan dan mendukung penerapan hukum humaniter 

internasional, tetapi meskipun demikian ICRC tidak memiliki legitimasi untuk 

mengimplementasikan atau menerapkan hukum tersebut secara langsung. 

Fokus utama dari tugas ICRC adalah mendukung dan juga mendorong kepatuhan 

terhadap hukum humaniter internasional. Namun ICRC tidak memiliki otoritas 

legal untuk memaksakan penerapan hukum tersebut. Tanggungjawab untuk 

menerapkan hukum humaniter internasional diberikan kepada negara-negara 

dari pihak yang berkonflik untuk penerapan hukum tersebut secara nyata. 

 

Kata Kunci: Kata Kunci: Konflik Yaman; Hukum Humaniter Internasional; ICRC 
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ABSTRACT 

Name : Nurul Eka Dyanti. B 

NIM : 30800120069 

Title : ICRC’s Role In Promoting International Humanitarian Law Norms 

in The Yemen Conflict 

This research discusses the implementation of international 
humanitarian law norms by the ICRC in the armed conflict in Yemen. The Yemen 
conflict, which began in 2014, has caused a severe humanitarian crisis, resulting 
in thousands of deaths, millions of displaced people, and widespread 
infrastructure damage. As an international humanitarian organization, the ICRC 
plays a crucial role in promoting and supporting the application of international 
humanitarian law. Therefore, the researcher conducted this study with the aim 
of understanding what the role of the ICRC in promoting International 
Humanitarian Law Norms inte The Yemen Conflict. 

This research uses a qualitative research method where the data sources 
are primary data and secondary data. The theory used in this research is the 
theory of International Law with the Concept of International Humanitarian 
Law. Then the data analysis technique used is the Miles and Hubberman model 
which begins with data reduction, data presentation and then drawing 
conclusions. 

The research results state that the ICRC plays a very important role in 
promoting and supporting the implementation of international humanitarian 
law. However, the ICRC does not have the legitimacy to directly implement or 
enforce this law. The main focus of the ICRC's duties is to support and encourage 
compliance with international humanitarian law. Nevertheless, the ICRC does 
not have the legal authority to impose the application of this law. The 
responsibility for implementing international humanitarian law lies with the 
states involved in the conflict for the actual application of the law. 

 
Keywords: Yemen Conflict; International Humanitarian Law; ICRC 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Konflik bersenjata merupakan suatu isu yang menjadi sorotan, baik di 

tingkat nasional maupun internasional dan telah terjadi sejak zaman dahulu 

hingga saat ini. Konflik bersenjata menyebar di berbagai negara di seluruh 

dunia. Jenis konflik bersenjata dapat dibagi menjadi dua kategori utama. 

Pertama, konflik bersenjata internasional, di mana kedua belah pihak memiliki 

status hukum yang setara, yakni sebagai negara. Kedua, konflik bersenjata non-

internasional yang merupakan konflik internal.1  

Sejak awal tahun 2011 dengan latar belakang Arab Spring, demonstrasi 

damai mulai menyebar di seluruh negeri untuk menuntut pengunduran diri 

Presiden Saleh. Kelompok Houthi dan pemimpin suku mendukung perlawanan 

tersebut. Setelah insiden pada 18 Maret 2011 di Sana'a, di mana puluhan 

demonstran dilaporkan tewas dan banyak lainnya terluka, Presiden Saleh 

mengumumkan keadaan darurat. Kekerasan terus meningkat hingga akhir Mei, 

                                                           
1 Adwani, Perlindungan Terhadap Orang – orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata 

Menurut Hukum Humaniter Internasional, 2012 Universitas Syiah Kuala Aceh, h. 97. 
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ketika pertempuran sengit pecah antara pasukan loyalis Presiden dan pasukan 

suku.2 

Konflik bersenjata terus berlangsung di berbagai wilayah Yaman sepanjang 

musim panas. Setelah menyatakan keprihatinan terhadap memburuknya kondisi 

kemanusiaan di Yaman pada bulan Juni, Agustus, dan September 2011. Pada 

tahun 2011, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan 

resolusi 2014 terkait situasi di Yaman. Resolusi ini menyerukan kepada semua 

pihak yang terlibat dalam konflik di Yaman untuk mendukung inisiatif transisi 

yang diadakan oleh Gulf Cooperation Council (GCC). Resolusi ini menekankan 

perlunya implementasi inisiatif GCC, yang mencakup rencana transisi politik 

yang melibatkan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh untuk melepaskan 

kekuasaannya. Tujuan dari resolusi ini adalah untuk mengakhiri ketegangan 

politik dan mencapai stabilitas di Yaman melalui proses transisi politik yang 

inklusif. Meskipun demikian, pelaksanaan inisiatif tersebut tidak selalu berjalan 

mulus, dan konflik di Yaman terus berlanjut dengan dinamika yang kompleks 

hingga saat ini.3 

                                                           
2Amnesty International, The ‘Arab Spring’: Five Years On. Diakses melalui 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/ pada 13 
januari 2024 

3 Rulac, Geneva Academy. Non-International armed conflicts in yeme., Diakses melalui 
https://www-rulac-org.translate.goog/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-
yemen pada 13 januari 2024 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/
https://www-rulac-org.translate.goog/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-yemen
https://www-rulac-org.translate.goog/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-yemen
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Tindakan ini menyebabkan ketidakpuasan kelompok Houthi yang merasa 

diabaikan. Mereka memanfaatkan kekacauan di Yaman untuk terus melawan 

pasukan pemerintah dan kelompok suku di utara Yaman. Dengan langkah yang 

sistematis, mereka memperluas kendali mereka, mencapai puncaknya dengan 

merebut ibu kota Yaman, Sana'a, pada bulan September 2014, dengan dukungan 

beberapa sekutu Saleh. Pasca itu, kekuatan Houthi terus berkembang ke selatan, 

mencakup provinsi Ibb, dan ke barat, mencapai al-Hudayda.4 

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan ketegangan dengan 49 daerah di 

Yaman terdampak secara langsung, dan mengalami kenaikan dari 35 daerah 

pada awal tahun 2020. Provinsi Marib menjadi tempat pertempuran sengit 

antara pasukan pemerintah Yaman dan kelompok bersenjata Houthi. Akibat 

konflik ini, lebih dari 4 juta orang terpaksa menjadi pengungsi internal. Krisis 

kemanusiaan semakin memburuk dengan adanya pandemi Covid-19.5 

Pada bulan Februari 2021, kelompok pemberontak Houthi melancarkan 

serangan dengan tujuan merebut Marib, yang merupakan benteng terakhir yang 

diakui secara internasional oleh pemerintah Yaman. Pada awal Maret, mereka 

juga melakukan serangan udara dengan rudal di Arab Saudi, yang melibatkan 

                                                           
4 Rulac Geneva Academy,  Non-International armed conflicts in yemen. Diakses melalui 

https://www-rulac-org.translate.goog/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-
yemen pada 7 Januari 2024  

5Human Rights Watch, Laporan Dunia 2022; Yaman Lembaga Hak Asasi Manusia. 
Diakses melalui https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/yemen  pada 13 
januari 2024 

https://www-rulac-org.translate.goog/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-yemen
https://www-rulac-org.translate.goog/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-yemen
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/yemen
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penargetan kapal tanker, fasilitas minyak, dan bandara internasional. Sebagai 

respons terhadap peningkatan serangan tersebut, koalisi yang dipimpin oleh 

Arab Saudi merespons dengan serangan udara yang menargetkan Sana'a, ibu 

kota Yaman. Bentrokan ini menjadi yang paling mematikan sejak tahun 2018, 

menyebabkan ratusan pejuang tewas dan menghambat proses perdamaian.6 

Urgensi keterlibatan International Commitee of the Red Cross (ICRC) dalam 

konflik Yaman melibatkan beberapa faktor kritis diantaranya; Penderitaan 

Kemanusiaan yang Besar; Konflik Yaman telah menyebabkan penderitaan 

kemanusiaan yang besar termasuk korban sipil, kelaparan, dan kurangnya akses 

terhadap layanan kesehatan. Selama konflik ini, warga sipil Yaman telah menjadi 

korban dengan jumlah kematian yang tinggi, membuat Yaman menjadi krisis 

kemanusiaan terparah di dunia. Menurut laporan Yemen Data Project tahun 

2020 terdapat korban sipil luka sebanyak 10.243 dan korban tewas sebanyak 

8.983.7 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa sekitar 60 

persen dari total kematian sebanyak 377.000 orang di Yaman antara tahun 2015 

dan awal tahun 2022 disebabkan oleh faktor tidak langsung seperti kelaparan 

dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan.8 Sebanyak dua pertiga 

                                                           
6Amnesty International,“Yemen War: No End In Sight”. Diakses melalui 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/, pada tanggal 6 
Februari 2024. 

7 Yemen Data Project. Diakses melalui  https://yemendataproject.org/  pada 20 januari 
2024 

8BBC, Konflik Yaman. Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia-
38646990 pada 20 januari 2024 

https://yemendataproject.org/
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38646990
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38646990
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penduduk Yaman, atau sekitar 21,6 juta orang, masih sangat bergantung pada 

bantuan kemanusiaan. Lebih dari lima juta orang berada dalam risiko kelaparan. 

Dalan konteks ini, ICRC merasa perlu untuk memberikan bantuan mendesak dan 

melindungi warga sipil yang terdampak.9 

Adanya pelanggaran Hukum Humaniter Internasional; seperti kekerasam 

terhadap kehidupan dan orang khususnya pembunuhan dari segala jenis, 

perlakuan kejam dan penyiksaan, dengan total korban sipil tewas sebanyak 

6.410 (730 perempuan dan 1.399 anak) dan 6.929 (721 perempuan dan 1.378 

anak) terluka.10 Secara sengaja melakukan serangan terhadap penduduk sipil 

atau terhadap masing-masing penduduk sipil yang tidak ikut serta secara 

langsung dalam pertikaian. Peristiwa tersebut dapat diartikan sebagai 

pelanggaran hukum perang dan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, 

sebagaimana diuraikan dalam Statuta Roma 1998. Pelanggaran ini melibatkan 

pelanggaran terhadap Pasal 3 (1) dari Konvensi Jenewa IV dan Pasal 13 dari 

Protokol Tambahan II Bagian IV, yang mengatur perlindungan terhadap 

penduduk sipil, termasuk larangan terhadap penggunaan mereka sebagai 

sasaran serangan.11 

                                                           
9 Global Conflict Tracker. War In yemen. Diakses melalui  https://www.cfr.org/global-

conflict-tracker/conflict/war-yemen  pada 13 Januari 2024 
10 Mwatana for Human Rights, A Tragedy Without Justice; Human Right I Yemen in 2020. 

Diakses melalui https://reliefweb.int/report/yemen/tragedy-without-justice-human-rights-
yemen-2020-enar pada 20 januari 2024 

11 Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi2 Djenewa TH 1949.  Kota Bandung 1963.  

https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-yemen
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-yemen
https://reliefweb.int/organization/mwatana
https://reliefweb.int/report/yemen/tragedy-without-justice-human-rights-yemen-2020-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/tragedy-without-justice-human-rights-yemen-2020-enar
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Menurut laporan kegiatan semi tahunan ICRC mulai dari Januari hingga Juni 

2022, organisasi ini memberikan dukungan logistik, teknis, dan keuangan 

kepada 58 fasilitas kesehatan di berbagai wilayah di Yaman, memberikan 

manfaat kepada lebih dari satu juta orang. Lebih dari 110.000 layanan diberikan 

kepada penyandang disabilitas di enam pusat rehabilitasi fisik  yang didukung 

oleh ICRC di enam provinsi. ICRC juga mengimplementasikan proyek-proyek 

untuk meningkatkan keamanan ekonomi, memberikan bantuan kepada lebih 

dari 300.000 orang melalui alokasi makanan, kebutuhan rumah tangga, bantuan 

tunai tanpa syarat, hibah dan voucher tunai untuk penghidupan, serta 

melakukan vaksinasi ternak. Masalah utama di Yaman adalah akses terhadap air 

bersih bagi jutaan penduduknya. Selama paruh pertama tahun 2022, ICRC 

memberikan akses terhadap air bersih kepada lebih dari 670.000 orang.12 

Dalam konteks konflik Yaman yang dimulai pada tahun 2014, ICRC mulai 

terlibat dalam membantu para korban konflik bersenjata pada tahun 2015. 

Organisasi ini menyediakan bantuan medis dengan mendukung sejumlah pusat 

kesehatan dan rumah sakit. Selain itu, ICRC juga menyediakan bantuan air 

bersih dengan mendukung operasional perusahaan air minum lokal dan 

                                                           
12ICRC Semi-Annual Activity Report 2022 in Yemen. Diakses melalui https://www-icrc-

org.translate.goog/en/document/icrc-semi-annual-report-yemen-2022  pada 13 januari 2024 

https://www-icrc-org.translate.goog/en/document/icrc-semi-annual-report-yemen-2022
https://www-icrc-org.translate.goog/en/document/icrc-semi-annual-report-yemen-2022


7 
 

 
 

memberikan dukungan pada tempat-tempat penahanan, serta memberikan 

bantuan lainnya..13 

Dalam penggambaran umumnya, sesuai dengan mandat ICRC yang 

bersumber dari konvensi jenewa ICRC dianggap sebagai penjaga Hukum 

Humaniter Internasional sekaligus sebagai penggerak utama dalam mendukung 

hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional berakar pada 

dasar hukum Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan protokol tambahan tahun 

1977. Hukum humaniter internasional berfungsi mengatur dalam konteks 

konflik atau perang yang melibatkan penggunaan senjata, memberikan pedoman 

terhadap perlindungan korban yang terluka, terlantar, tahanan perang, baik itu 

kombatan maupun warga sipil, serta melibatkan perlindungan terhadap seluruh 

masyarakat yang terkena dampak konflik.14 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan penjelasan mengenai fokus digunakan sebagai batasan 

agar diskusi dalam penelitian tidak menjadi terlalu luas dan meluas. Pendekatan 

ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan data penelitian yang berlebihan, 

                                                           
13 Anmita Intan Fatimah, Peran ICRC dalam Membantu Korban Sipil di Saat Perang 

Saudara Yaman 2015–2022. Diakses melalui https://medium.com/@ksmironfire/peran-icrc-
dalam-membantu-korban-sipil-di-saat-perang-saudara-yaman-2015-2022  pada 7 januari 2024 

14 Mujahadah “ Upaya ICRC Dalam  Penegakan Hukum Humaniter Internasional Di Sudan 
Selatan pada Tahun 2013-2018”, Program Studi Hubungan Internasional Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 2019, h. 15 

https://medium.com/@ksmironfire/peran-icrc-dalam-membantu-korban-sipil-di-saat-perang-saudara-yaman-2015-2022
https://medium.com/@ksmironfire/peran-icrc-dalam-membantu-korban-sipil-di-saat-perang-saudara-yaman-2015-2022
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sehingga diharapkan nantinya akan memudahkan peneliti dalam proses analisis 

data dan membuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 

Dalam Sebuah penelitian terdapat dua jenis variable yakni variable 

independen (mempengaruhi) dan dependen (dipengarui), variable independen 

dalam penelitian ini adalah Peran ICRC dalam mempromosikan  Norma Hukum 

Humaniter Internasional. Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini 

adalah Konflik Yaman.15 Jika dilhat dari pendekatan kemanusiaan dimana 

International Committee of the Red Cross ini dikenal karena pendekatannya yang 

netral, tanpa memihak, dan berfokus pada kemanusiaan. Maka pernyataan  ini 

mendorong bersikap seperti itu, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik 

tersebut termasuk ICRC dapat cenderung ke perdamaian dan menerapkan 

prinsip-prinsip kemanusiaan dalam menanggapi situasi di yaman.  

Judul “Peran ICRC dalam Memproosikan Norma Hukum Humaniter 

Internasional Pada Konflik Yaman"  merujuk kepada penelitian atau kajian yang 

membahas bagaimana ICRC berperan menyebarluaskan informasi dan 

kesadaran terhadap norma hukum humaniter internasional selama konflik di 

Yaman. Artinya, fokus utama judul ini adalah menggali peran konkret ICRC 

dalam mengamankan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang mengatur 

                                                           
15 Dr. lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 6 
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perlakuan terhadap individu dan kelompok yang terlibat dalam konflik 

bersenjata. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalah yang 

muncul dirumusan masalah adalah; Bagaimana Peran ICRC dalam 

Mempromosikan Norma Hukum Humaniter Internasional Pada Konflik 

Yaman? 

D. Kajian Pustaka 

Berikut ini terdapat 5 penelitian terdahulu yang mana 3 diantaranya 

membahas Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam konflik 

internasional dan 2 lainnya membahas Intervensi negara lain dalam konflik 

yaman. 

Penelitian pertama berasal dari jurnal yang ditulis oleh Hendra Maujana, 

Saragih Nurmaida Muis pada tahun 2020 yang berjudul “Peran International 

Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Melindungi Tenaga Kesehatan Di 

Konflik Suriah (2011-2016). Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana ICRC 

berperan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja di Konflik Suriah 

(2011-2016) melalui proyek Healt Care In Danger (HCID). HCID adalah sebuah 

inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi kekerasan terhadap pasien, petugas 

kesehatan, fasilitas, dan kendaraan. Tujuan utamanya adalah memastikan akses 
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dan pelayanan kesehatan yang aman selama konflik bersenjata dan keadaan 

darurat lainnya. Gerakan HCID ini didorong oleh mandat dari komunitas 

internasional, yang ditandai dengan adopsi Resolusi V pada konferensi 

internasional Palang Merah Internasional dan Gerakan Bulan Sabit Merah ke-31 

pada Desember 2011. Peran ICRC dalam konteks ini adalah sebagai koordinator, 

yang mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan bantuan kemanusiaan. ICRC 

juga berupaya mempromosikan serta memperkuat Hukum Humaniter 

Internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang bersifat universal. Dalam 

menjalankan tugasnya, ICRC membagi kegiatannya menjadi beberapa bidang, 

termasuk perlindungan dan koordinasi operasi, Central Tracking Agency, 

kegiatan medis, pemberian bantuan, penerapan, riset, dan pengembangan 

hukum humaniter internasional, penyebarluasan hukum humaniter 

internasional, hubungan dengan organisasi internasional, serta kegiatan dalam 

pengembangan gerakan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencegah kekerasan dalam 

pelayanan kesehatan, kerjasama diperlukan antara negara, angkatan bersenjata, 

layanan kesehatan, Palang Merah, dan Bulan Sabit Merah. Negara memiliki 

peran kunci dalam melindungi tenaga kesehatan di wilayah konflik, termasuk 

peningkatan perlindungan hukum untuk pasien dan tenaga kesehatan. Hal ini 

mencakup kepatuhan terhadap perjanjian internasional dan penegakan undang-

undang domestik yang terkait dengan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. 
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Angkatan Bersenjata memiliki peran yang cukup penting dalam melindungi 

tenaga kesehatan karena berada langsung di wilayah konflik, antara lain: 

Mengambil langkah – langkah untuk melindungi orang yang terluka dan sakit, 

tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan serta ambulans saat merencanakan 

dan melaksanakan operasi militer. Mempromosikan etika dan prinsip kesehatan 

dalam konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya. Tenaga Kesehatan 

sebagai objek penyerangan dapat menghindari hal tersebut dengan cara, antara 

lain:Mengetahui hak dan tanggungjawab tenaga kesehatan, Meningkatkan 

kesadaran etika dan prinsip kesehatan dalam konflik bersenjata dan keadaan 

darurat lainnya Dan mendesak pemerintah untuk menerapkan dan mematuhi 

Hukum Humaniter. Sedangkan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 

sebagai gerakan kemausiaan terbesar di dunia, dapat melakukan langkah-

langkah penegahan seperti; Menyebarkan infoemasi tentang hukum humaniter 

kepada anggota militer, pemerintah/Negara, pihaka yang terliat dalam konflik, 

masyarakat sipil, dan juga lembaga kesehatan.16 

Sejalan dengan penelitian sebelumnya namun dengan fokus isu yang berbeda 

di tulis oleh Efissa Pratiwi tahun 2017 dengan judul “Peran International 

Committee of the Red Cross (ICRC) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan 

Di Suriah Tahun 2012-2015. Penelitian ini mengatakan bahwa krisis 

                                                           
16 Hendra Maujana Saragih. Nurmaida Muis, Peran International Committee of the Red 

Crocc (ICRC) Dalam Melindungi Teaga Kerja Kesehatan Di Konflik Yaman (2011-2016). Jurnal 
Studi Hukum Islam vol 9, No. 1, h. 1-18. 
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kemanusiaan terjadi ketika rezim suatu negara menggunakan teknologi senjata 

modern yang seharusnya digunakan untuk melindungi warganya dan 

mempertahankan diri dari potensi ancaman asing, namun malah disalahgunakan 

untuk menindas kelompok minoritas, baik dari segi etnis maupun agama, di 

dalam negara tersebut. Krisis ini mencerminkan bagaimana kekuatan militer 

yang seharusnya menjadi alat perlindungan dapat berubah menjadi alat 

penindasan terhadap kelompok yang lebih kecil dalam masyarakat. Krisis 

kemanusiaan juga dapat diartikan sebagai krisis sosial yang menyebabkan 

banyak orang mengalami penderitaan dan kehilangan nyawa akibat perang, 

penyakit menular, pengungsian, bencana alam, dan kelaparan. Pandangan 

terhadap konsep krisis kemanusiaan dapat dilihat melalui lensa keamanan 

manusia (human security), di mana fokusnya adalah pada perlindungan dan 

kesejahteraan individu, serta upaya untuk mencegah penderitaan manusia yang 

tidak perlu dalam berbagai bentuk krisis.  

Penelitian ini memfokuskan pada Peran Organisasi Interasional dalam 

Penanganan Konflik yakni International Committee Of The Red Cross (ICRC) 

dengan isu krisis kemanusiaan di suriah pada 2012-2015. Hasil penelitian ini 

mengatakan bahwa ICRC sebagai organisasi kemanusiaan internasional, 

berkomitmen untuk memberikan bantuan dengan cepat kepada para korban 

konflik perang, menyadari bahwa konflik tidak memilih siapa-siapa yang 

terlibat. Dalam upaya membantu korban di Suriah, ICRC telah menjalankan 
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serangkaian kegiatan kemanusiaan. Kolaborasi dengan Bulan Sabit Arab Suriah 

dan SARC memungkinkan mereka menjalin kontak dengan Pemerintah Suriah 

dan pihak oposisi guna mengkoordinasikan evakuasi bagi mereka yang 

membutuhkan perawatan medis. Selain itu, ICRC aktif dalam mendistribusikan 

bantuan pangan darurat, mengirimkan lebih dari 30.000 paket makanan ke 

berbagai wilayah yang terdampak konflik perang di Suriah. Mereka juga terlibat 

dalam renovasi sekitar 407 fasilitas umum yang dapat digunakan sebagai tempat 

perlindungan bagi hampir 73.000 orang yang terlantar akibat pertempuran. 

Upaya kemanusiaan ICRC tidak hanya terbatas pada itu. Mereka juga telah 

melaksanakan proyek salinitas air untuk memastikan pasokan air bagi 

masyarakat Suriah. Selain itu, ICRC memberikan kit alat rumah tangga, pakaian 

musim dingin, dan alat bantu penyangga tubuh untuk korban disabilitas. Melalui 

tindakan preventif, ICRC berupaya menjalankan dialog bilateral dan rahasia 

dengan pihak berwenang dan oposisi Suriah, dengan tujuan meningkatkan 

kesadaran akan hukum humaniter internasional. Selain itu, mereka terus 

mengingatkan pihak-pihak tersebut tentang kebutuhan warga sipil dan 

berusaha untuk melindungi mereka dari dampak senjata. ICRC telah aktif dalam 

melaksanakan peranannya dengan memberikan bantuan dan pertolongan 

kepada masyarakat Suriah. Dalam kaitannya dengan mandat dan kepercayaan 

yang diberikan oleh masyarakat internasional, ICRC secara aktif memberikan 

perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada korban sipil yang terdampak 
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konflik perang di Suriah. Selain itu, ICRC juga berusaha meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku 

dalam konteks konflik bersenjata di Suriah. Mereka melakukan ini dengan 

berkomunikasi dengan pihak oposisi dan pemerintah, memberikan informasi 

mengenai perkembangan hukum tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan 

tindakan pencegahan guna mencegah melebarnya konflik ini dan mengurangi 

jumlah korban yang tidak terhindarkan.17 

Masih sejalan dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian selanjutnya dari 

jurnal ilmu hubungan internasional yang ditulis oleh Agustianty Debora Sihite 

dengan judul Upaya International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam 

Penegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV bagi Perempuan Di Konflik 

Yaman. Penelitian ini menggambarkan informasi mengenai krisis kemanusiaan, 

terutama yang dialami oleh perempuan dalam konteks konflik di Yaman. 

Dikemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam konflik Yaman pada 

tahun 2015 didominasi oleh kekerasan fisik, mencapai jumlah 1752 kasus, dan 

mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016, mencapai 2921 kasus. 

Kekerasan seksual juga menjadi sorotan, dengan jumlah kasus mencapai 126 

pada tahun 2015 dan meningkat drastis pada tahun 2016 menjadi 436. 

                                                           
17 Efissa Pratiwi, “Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) Dalam 

Menangani Krisis Kemanusiaan Di Suriah Tahun 2012-2015” . Program Studi Hubungan 
Internasional Universitas Riau, h. 10-11 
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Penelitian ini juga menyampaikan bahwa dalam Kontensi Jenewa IV yang 

mengatur perlindungan terhadap warga sipil selama konflik, terdapat 159 pasal 

yang memberikan perhatian khusus terhadap perempuan dan memberikan 

perlakuan istimewa dalam hal perlindungan selama konflik. Salah satu pasal 

yang dijelaskan adalah Pasal 27, paragraf kedua, yang menegaskan bahwa;  

"Women shall be especially protected against any attack on their honour, in 

particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault"  

Artinya, wanita harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap setiap 

serangan terhadap kehormatannya, terutama terhadap pemerkosaan, prostitusi 

yang dipaksakan, atau serangan yang melibatkan tindakan tidak senonoh 

lainnya.18 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa International Committee of the Red 

Cross (ICRC) menggunakan berbagai upaya untuk menerapkan Pasal 27 

Konvensi Jenewa IV dalam melindungi perempuan di konflik Yaman. Salah satu 

langkah yang diambil adalah memberikan bantuan medis, dengan bekerja sama 

dengan Yemeni Red Crescent Society (YRCS) untuk menyediakan obat-obatan, 

alat kesehatan, dan personel medis. ICRC juga berkolaborasi dengan YRCS dan 

UNFPA dalam menyediakan layanan Rumah Aman (Safe Houses). Di dalam 

Rumah Aman, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan 

                                                           
18 International Committee of The Red Cross, Database Hukum Humaniter Internasional, 

Diakses melalui https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-27. pada 13 
januari 2024.  

https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-27.%20pada%2013%20januari%202024
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-27.%20pada%2013%20januari%202024
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pemerkosaan mendapatkan bimbingan konseling psikologis. Akibat dari 

tindakan kekerasan seksual tersebut, mereka menghadapi kesulitan untuk 

kembali menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. 

Rumah Aman juga menyediakan fasilitas lembaga hukum yang dapat 

membantu para korban jika mereka memerlukan bantuan hukum. Meskipun 

ICRC telah melakukan berbagai upaya, pencapaian tujuan untuk melindungi 

perempuan di konflik Yaman belum sepenuhnya berhasil. Dalam 

implementasinya, terdapat satu aspek yang tidak dapat dilaksanakan dan 

diterapkan secara signifikan oleh ICRC terhadap korban perempuan di Yaman. 

Dalam praktiknya, ICRC tidak dapat memberikan bantuan hukum yang 

menyeluruh untuk melindungi korban perempuan di Yaman, hal ini disebabkan 

oleh kondisi sosial negara tersebut yang masih menganut pola pikir yang 

memberikan tinggi derajat pada laki-laki, serta karena ICRC merupakan 

organisasi internasional yang memiliki sifat kemanusiaan.19 

Berbeda dari 3 penelitian sebelumnya yang membahas tentang Peran ICRC 

dalam konflik internasional. Penelitian selanjutnya akan membahas Intervensi 

negara lain dalan konflik Yaman. Penelitian pertama adalah jurnal dengan judul 

“Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman Untuk 

Membendung Pengaruh Iran Di Timur Tengah” yang ditulis oleh Rizki 

                                                           
19 Agustianty Debora Sihite , “Upaya iInternational Committee of the Red Cross (ICRC) 

dalam Penegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV bagi Perempuan Di Konflik Yaman”. Jurnal Ilmu 
Hubungan Internasional, vol 6, no 3, tahun 2018, h. 1153-1168 
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Pratama Putra, Maryam Jamilah, Poppy Irawan pada tahun 2019. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan intervensi militer dan motif 

intervensi militer Arab Saudi dalam memanfaatkan posisi Yaman untuk 

membendung pengaruh Iran dengan menggunakan perspekstif geopolitik 

postmodern. Penelitian ini mengatakan bahwa Ada dua aspek kunci yang 

berkaitan dengan dampak posisi strategis Yaman terhadap Arab Saudi. Pertama, 

situasi politik di dalam negeri Yaman akan memengaruhi kepentingan ekonomi 

Arab Saudi. Kedua, kondisi politik di Yaman juga akan berdampak pada sektor 

keamanan Arab Saudi. Arab Saudi memiliki 18% dari cadangan minyak bumi 

global dan merupakan negara penghasil minyak terbesar di dunia. Sektor 

minyak dan gas menyumbang sekitar 50% dari produk domestik bruto (PDB) 

Arab Saudi, serta sekitar 85% dari pendapatan ekspornya. Karena Arab Saudi 

sangat bergantung pada ekspor minyak bumi, posisi strategis Yaman memiliki 

dampak signifikan pada kepentingan ekonomi negara tersebut. Dari segi 

ekonomi, posisi Yaman menjadi sangat vital karena keberadaan Selat Bab el 

Mandeb yang berdekatan dengan Selat Hormuz. Kedua selat ini menjadi titik 

kunci dalam akses perdagangan minyak dunia, dan hal ini menambah urgensi 

posisi strategis Yaman dalam konteks ekonomi global.  

Arab Saudi telah memiliki peran dominan dalam membentuk peta politik 

Yaman dalam kurun waktu yang lama. Yaman dianggap sebagai kepentingan 

keamanan yang sangat krusial bagi Arab Saudi. Hal ini dipengaruhi oleh 



18 
 

 
 

perbatasan yang sangat panjang antara keduanya dan juga tantangan 

demografis di Yaman. Kekhawatiran muncul karena pertumbuhan populasi yang 

signifikan di Yaman. Arab Saudi khawatir bahwa jika pemerintah Yaman tidak 

mampu mengelola ekonominya dengan baik, maka penduduk Yaman yang 

sebagian besar berada dalam kondisi ekonomi rendah dapat menyeberangi 

perbatasan dan memberikan tekanan pada ekonomi Arab Saudi. Tak hanya itu, 

ketidakmampuan Yaman untuk melindungi wilayahnya juga menjadi sumber 

kekhawatiran bagi Arab Saudi. Ada kekhawatiran bahwa situasi ini dapat 

menciptakan peluang bagi kelompok teroris seperti AQAB (Al-Qaeda di 

Semenanjung Arab) yang memiliki basis yang kuat di Yaman. Arab Saudi 

khawatir bahwa kelompok ini dapat melancarkan serangan terhadap pejabat di 

Kerajaan dan menyebarkan pengaruhnya di wilayah Arab Saudi. 

Hasil penelitian ini mengatakan ada beberapa motif yang menjadi penyebab 

tindakan intervensi militer Arab Saudi terhadap konflik Yaman yakni; Motif 

Perebutan Power Di Timur Tengah melalui Yaman, Motif Kepentingan Keamanan 

Nasional Arab Saudi, Persepsi Arab Saudi terhadap Ancaman Iran, Peran Ulama 

dan Pengaruh Nilai dan Norma Sunni-Syi’ah, Pengaruh Media. Dari pengolahan 

data dan analisis terhadap beberapa indikator tersebut, hasilnya menunjukkan 

bahwa alasan di balik intervensi militer Arab Saudi dalam konflik Yaman 

melibatkan perebutan kekuasaan di Timur Tengah dengan mengendalikan jalur 

perdagangan minyak, menjaga kepentingan keamanan nasional Arab Saudi, dan 
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persepsi yang dimiliki Arab Saudi terhadap ancaman dari Iran, yang dapat 

dianggap sebagai persepsi yang terdistorsi dan cenderung kabur.20 

Masih sejalan dengan penelitian terkait intervensi negara lain dalam konflik 

Yaman. Penelitian selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Rizky Octa Putri 

Charin dengan judul “Kepentingan Iran Melakukan Intervensi Terhadap 

Konflik Internal Yaman Tahun 2014-2015”. Hasil penelitian ini mengatakan 

bahwa tadanya kepentingan ideologis-politis Iran merupakan alasan yang logis 

untuk memberikan bantuan-bantuan kepada kelompok Syi’ah Houthi. Dalam 

penelitian ini, penulis merinci kepentingan Iran tersebut ke dalam tiga indikator. 

Pertama, Iran memiliki kepentingan dalam menyebarkan ideologi Syi'ah 

Imamiyah di Yaman, yang terbukti dengan pendirian kelompok Syi'ah Houthi 

yang mengusung ideologi Syi'ah Imamiyah, yang sebelumnya tidak pernah 

tercatat dalam sejarah Yaman. Kedua, terdapat kepentingan Iran untuk 

memperluas hegemoni di Timur Tengah. Selain Syi'ah Houthi, tiga kelompok lain 

yang merupakan proksi Iran di kawasan tersebut, yaitu Brigade al-Quds di 

Suriah, Hizbullah di Libanon, dan Brigade Badr di Irak, telah menerima bantuan 

finansial dan peralatan militer untuk menghadapi musuh di wilayah masing-

masing. Ketiga kelompok tersebut telah membuktikan keberadaan mereka di 

tingkat nasional maupun internasional, saling mendukung satu sama lain dalam 

                                                           
20 Rizki Pratama Putra, Maryam Jamilah, Poppy Irawan. “Intervensi Militer Arab Saudi 

Terhdap Konflik Yaman Untuk Membendung Pengaruh Iran Di Timur Tengah”. Jurnal Hubungan 
Internasional vol. 4 No. 1 2019, h. 20 
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pertempuran, dan bekerja sama dalam pelatihan militer. Dengan 

mempertimbangkan fakta-fakta ini, penulis meyakini bahwa Syi'ah Houthi 

merupakan salah satu proksi Iran di Yaman yang bertujuan mendukung misi 

penyebaran ideologi revolusi Iran di Timur Tengah, yang merupakan perintah 

dari pemimpin tertinggi dan pemimpin revolusi Iran, yakni Imam Ali Khomeini. 

Selanjutnya, kepentingan lainnya adalah nilai strategis dari Selat Bab el-

Mandeb. Yaman dikenal sebagai negara yang memiliki posisi geografis yang 

sangat penting. Menurut Departemen Energi AS, Selat Bab el-Mandeb dianggap 

sebagai jalur pelayaran minyak tersibuk keempat di dunia dan diidentifikasi 

sebagai choke point transit minyak global. Apabila Iran berhasil mengendalikan 

Yaman melalui sekutunya, yakni kelompok Syi'ah Houthi, hal tersebut dapat 

menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan perdagangan minyak Arab 

Saudi yang memiliki beberapa pelabuhan di sepanjang tepi Laut Merah.21 

Dari kelima penelitian yang dikategorikan dalam 2 topik pembahasan diatas, 

maka penelitian ini lebih condong pada penelitian terkait peran ICRC, namun 

dengan fokus penelitian yang berbeda yang dimana penelitian ini akan 

membahas Peran ICRC Dalam Mmempromosikan Norma Hukum Humaniter 

Internasional Pada Konflik Yaman. 

                                                           
21 Rizky Octa Putri Charin. “Kepentingan Iran Melakukan Intervensi Terhadap Konflik 

Internal Yaman Tahun 2014-2015”. Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 3 No. 2 (2016). hal 13-14 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran International 

Committee of the Red Cross (ICRC) dalam mempromosikan norma hukum 

humaniter internasional pada Konflik Yaman. Setiap penelitian yang 

dilakukan diharapkan memberikan manfaat kepada banyak pihak, sehinggah 

penelitian harus memiliki nilai guna. Adapun kegunaan/manfaat penelitian 

ini, yaitu: 

a) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan ilmiah kepada para akademisi sehinggah dapat memberikan 

pemahaman kepada pembaca tentang Peran ICRC dalam 

mempromosikan norma hukum humaniter internasional pada Konflik 

Yaman  

b) Secara Ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menjadi sumber rujukan tentang pandangan terbaru dalam akademik, 

khususnya dalam kegiatan penelitian Prodi Hubungan Internasional 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam hal ini terkait dengan  

Peran ICRC dalam mempromosikan norma hukum humaniter 

internasional pada Konflik Yaman . 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Hukum Internasional  

Hukum Internasional merupakan kumpulan aturan yang dianggap mengikat 

bagi negara-negara dan entitas internasional lainnya. Aturan-aturan ini meliputi 

berbagai aspek hubungan internasional, termasuk perdamaian dan keamanan, 

perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, dan konflik bersenjata. Cakupan 

dari Hukum Internasional sendiri mencakup berbagai bidang seperti hukum 

perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, 

hukum laut, hukum udara, hukum ruang angkasa, dan hukum humaniter 

internasional. 

1. Sumber-sumber Hukum Internasional.22 

a) Penjanjian Internasional; Piagam PBB dan  Konvensi Jenewa 

b) Hukum Kebiasaan Internasional; Prinsip non-intervensi 

danlarangan penyiksaan 

c) Prinsip-prinsip Huku Umum 

d) Keputuasan Yudisian dan Doktrin; Putusan ICJ dan Tulisan 

para pakar hukum internasional 

                                                           
22 Mocthar Kusumaatmadja, Etty.R, Agoes, Pengantar Hukum Internasional, P.T. Alumni, 

h.13-16 
 
 

22 
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2. Organisasi dan Lembaga Internasional 

a) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

Tujuan; Memelihara perdamaian dan keamanan internasional, 

mempromosikan hak asasi manusia, dan mendorong 

kerjasama internasional. 

b) Mahkamah Internasional (ICJ) 

Tujuan; menyelesaikan sengketa hukum antar negara dan 

memberikan pendapat hukum 

3. Organisasi Internasional lainnya; WTO, IMF, ICC 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional didefinisikan 

sebagai seperangkat prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang mengatur 

hubungan atau isu-isu yang melibatkan lebih dari satu negara (hubungan 

internasional), dan hal ini tidak bersifat perdata. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

hukum internasional adalah serangkaian aturan dan prinsip yang mengatur 

hubungan atau isu-isu yang melewati batas-batas negara, baik itu hubungan 

antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain yang bukan 

negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.23 

Menurut J.G. Starke, hukum internasional bisa dijelaskan sebagai 

seperangkat hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-

                                                           
23 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional,(Jakarta: Binacipta,1997), 

h. 3-4 
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kaidah perilaku yang membuat negara-negara merasa berkewajiban untuk 

mematuhi, dan sebagai hasilnya, hukum ini umumnya dihormati dan ditaati 

dalam hubungan mereka satu sama lain.24 

Rumusan mengenai hukum internasional dari Starke juga disajikan dalam 

referensi lain, yaitu bahwa hukum internasional meliputi dua aspek: a) 

peraturan hukum yang terkait dengan operasionalitas lembaga-lembaga atau 

organisasi-organisasi internasional dan hubungan antara lembaga atau 

organisasi internasional satu sama lain; dan b) hubungan antara lembaga atau 

organisasi internasional dengan negara dan individu, serta peraturan hukum 

tertentu yang terkait dengan individu dan entitas non-negara selama hak dan 

kewajiban individu tersebut menjadi kepentingan bagi masyarakat 

internasional. Dengan kata lain, definisi hukum internasional oleh Starke tidak 

hanya memuat hubungan antara negara dengan negara, tetapi juga mengatur 

hak dan kewajiban lembaga pemerintah dan non-pemerintah, organisasi 

internasional, serta individu dalam lingkup internasional.25 

Seperti yang dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja mengenai batasan atau 

ruang lingkup hukum internasional di atas, dalam batasan yang disampaikan 

oleh J.G. Starke juga terlihat adanya dua hal, yaitu, subjek-subjek hukum 

                                                           
24 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), h. 3 
25 J.G. Starke, Introduction to International Law, edisi kesembilan, diterjemahkan oleh 

Sumitro L.S. Dauredjo, “Pengantar Hukum Intrnasional, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 
1984), h. 1 
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internasional; negara dan subjek hukum non-negara. Dengan demikian, dari 

kedua definisi hukum internasional tersebut, terlihat bahwa hukum 

internasional tidak hanya mengatur hubungan antara negara saja, melainkan 

juga mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum lain yang bukan 

negara, serta subjek hukum non-negara satu sama lain. 

1. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, subjek hukum internasional 

mencakup 6 entitas, termasuk:26 

a) Negara 

b) Tahta Suci 

c) Palang Merah Internasional 

d) Organisasi Internasional 

e) Individu 

f) Pemberontak dan pihak dalam sengketa 

2. Menurut J.G. Starke, subjek hukum internasional terdiri dari 5 entitas:27 

a) Organisasi dan lembaga internasional 

b) Negara 

c)  Individu 

d) Bagian-bagian negara, wilayah yang belum merdeka, protektorat, 

dan wilayah yang disertakan dalam beberapa konvensi. 

                                                           
26 Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT. 

Alumni, Bandung, 2003. hal 95. 
27 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010). hal 77 
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e) Pihak-pihak pemberontak (belligerent) 

3. Menurut Rebecca M. Wallace, yang menggunakan istilah "Kepribadian 

Internasional", subjek hukum internasional terdiri dari 4 entitas:28 

a) Negara-negara 

b) Organisasi internasional 

c) Individu 

d) Kesatuan lain dan anomali-anomali (misalnya Tahta Suci) 

Menurut Anzilotti, setiap sistem hukum memiliki norma-norma yang 

kekuatan mengikatnya berasal dari suatu norma dasar. Norma dasar ini 

menetapkan norma-norma yang meliputi sistem hukum tersebut dan 

mengintegrasikannya menjadi kesatuan yang utuh. Dalam konteks hukum 

internasional, prinsip pacta sunt servanda tidak bergantung pada norma yang 

lebih tinggi seperti dalam hukum nasional. Pacta sunt servanda dianggap sebagai 

norma tertinggi dalam tata hukum internasional.29 

B. Hukum Humaniter Internasional 

Hukum Humaniter Internasional adalah sekumpulan peraturan yang 

bertujuan membatasi dampak kemanusiaan yang timbul akibat konflik 

bersenjata. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum konflik (hukum perang). 

                                                           
28 Rebecca M.M. Wallace, Hukum Internasional, Bambang Arumanadi (Penerjemah), IKIP 

Semarang Press, Semarang, 1993, h. 62 
29 G. J. H. Van Hoof, Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional 

(Rethinking the Sources of International Law), Hata (Penerjemah), Yayasan Hak Asasi Manusia, 
Demokrasi dan Supremasi Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2000. 
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Fokus utama hukum humaniter internasional adalah membatasi alat dan metode 

peperangan yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam konflik, serta 

memastikan perlindungan dan perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang 

tidak lagi atau tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran. Dengan 

singkat, hukum humaniter internasional terdiri dari serangkaian aturan hukum 

internasional yang menetapkan standar kemanusiaan minimum yang harus 

dihormati dalam situasi konflik bersenjata.30 

Hukum Humaniter tidak bertujuan untuk melarang perang atau merumuskan 

peraturan "perang", melainkan didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan. 

Tujuannya adalah mengurangi atau membatasi penderitaan individu dan 

menetapkan batasan wilayah di mana konflik bersenjata diperbolehkan. Oleh 

karena alasan-alasan ini, hukum humaniter kadang disebut sebagai "peraturan 

perang yang berperikemanusiaan", di mana konflik bersenjata atau perang 

diharapkan mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan.31 

Dalam studi Hubungan Internasional, pendekatan normatif ini mendapat 

dukungan dari berbagai negara. Meskipun terdapat perdebatan antara 

kelompok Solidarist International Society Theory dan Pluralist International 

Society Theory, pengakuan terhadap pentingnya mematuhi kaidah hukum 

                                                           
30 Nils Melzer, “Hukum Humamiter Internasional, Sebuah Pengantar Konprehensif”,  h. 16-

17 
31 Arlina Permanasari dkk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, Penerbit International 

Committee Of The Red Cross, Jakarta, h. 141-151. 
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humaniter internasional terus meningkat. Hal ini terbukti dengan banyaknya 

negara yang menandatangani perjanjian internasional terkait Hukum Humaniter 

Internasional serta peran organisasi internasional seperti International 

Committee of the Red Cross (ICRC) dalam menegakkan norma-norma hukum 

humaniter internasional.32 

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat norma dan aturan yang 

mengatur perilaku pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik dalam 

konflik internasional maupun konflik internal. Hukum Humaniter Internasional 

bertujuan untuk melindungi orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam 

pertempuran (kaum sipil, personel medis, tawanan perang, dan lainnya) dan 

menetapkan batasan-batasan dalam penggunaan kekuatan bersenjata. 33 

Cakupan dari Hukum Humaniter Internasional mencakup beberapa prinsip 

dan instrument hukum yang penting yakni; 34 

1) Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 

                                                           
32 Ambarwati. Denny Ramdhany. Rina Rusman. “Hukum Humaniter Internasional dalam 

Studi Hubungan Internasional”. Diakses melalui  
https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-humaniter-internasional/ pada 11 desember 
2023 

33Ambarawati, Denny Ramadhany dan Rina Rusman, 2009, Hukum Humaniter 
Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 
60. 

34International Committee of the Red Cross, What is international humanitarian law? 
(2022), h. 9-11  

https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-humaniter-internasional/


29 
 

 
 

Konvensi Jenewa tahun 1949 merupakan empat perjanjian utama yang 

mengatur perlakuan terhadap korban konflik bersenjata, termasuk 

perlindungan terhadap korban luka sakit pada angkatan bersenjata di lapangan 

(Geneva Convention I), anggota angkatan bersenjata di laut yang terluka, sakit 

dan karam (Geneva Convention II), tawanan peran (Geneva Convention III) dan 

warga sipil (Geneva Convention IV). Sedangkan Protokol Tambahan 1977 yang 

menetapkan aturan tambahan untuk perlindungan warga sipil selama konflik 

bersenjata internasional dan internal. 

2) Prinsip-prinsip Utama Hukum Humaniter Internasional 

Prinsip pembedaan, prinsip ini mewajibkan pihak yang terlibat dalam 

konflik bersenjata untuk senantiasa membedakan antara warga sipil dan objek 

sipil di satu sisi, serta antara kombatan dan sasaran militer di sisi lainnya. 

Prinsip ini menegaskan bahwa serangan hanya boleh diarahkan kepada 

kombatan dan sasaran militer, dengan tujuan utama melindungi warga sipil, 

properti sipil, dan populasi sipil secara menyeluruh. Larangan diberlakukan 

terhadap serangan langsung kepada warga sipil atau objek sipil, serta kepada 

serangan tanpa membedakan yaitu serangan yang menargetkan sasaran militer 

dan warga sipil atau objek sipil tanpa mempertimbangkan perbedaan tersebut. 

Prinsip proporsionalitas, yang secara alami timbul dari prinsip 

pembedaan, menyatakan bahwa dalam menyerang suatu sasaran militer, 
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hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, kerusakan pada objek 

sipil, atau gabungan dari keduanya tidak boleh melebihi keuntungan militer 

yang konkrit dan langsung yang diharapkan. Dengan kata lain prinsip ini 

menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer harus sesuai dengan tujuan 

militer yang sah dan tidak boleh melebihi kebutuhan yang diperlukan. 

Prinsip kehati-hatian mewajibkan pihak yang terlibat dalam konflik 

bersenjata untuk senantiasa berhati-hati dalam melibatkan penduduk sipil, 

warga sipil, dan objek sipil selama pelaksanaan seluruh operasi militer. Ini 

mencakup aspek pergerakan pasukan dan persiapan tempur, termasuk operasi 

darat di kawasan perkotaan. Prinsip ini juga memerlukan pihak yang 

bersengketa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan aktif selama 

serangan dan mengimplementasikan serangkaian tindakan pencegahan pasif 

terhadap dampak serangan, yang bertujuan melindungi warga sipil dan objek 

sipil. 

3) Pengaturan Penggunaan Senjata dan Penggunaan metode atau Taktik 

Khusus 

Menetapkan batasan dalam penggunaan senjata tertentu, seperti senjata 

kimia, biologi atau senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang 

berlebihan. Dan penggunaan metode atau taktik peperangan yang dimaksudkan 
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akan menimbulkan kerusakan yang luas, berjangka panjang dan parah terhadap 

lingkungan alam juga dilarang. 

Oleh karena itu, konsep hukum humaniter internasional digunakan sebagai 

landasan untuk melihat Implementasi Norma Hukum Humaniter Internasional 

oleh ICRC pada konflik Yaman dapat membantu memahami kontribusinya dalam 

mempromosikan, menjalankan dan juga mengawasi kepatuhan terhadap norma-

norma kemanusiaan internasional selama konflik bersenjata. 

Hukum internasional dan hukum humaniter internasional adalah dua cabang 

hukum yang penting dalam mengatur hubungan antar negara dan perlindungan 

manusia selama konflik. Hukum internasional mencakup berbagai aspek seperti 

perdamaian, perdagangan, hak asasi manusia, dan lingkungan, dengan tujuan 

menciptakan kerangka kerja yang mengatur interaksi antar negara dan entitas 

internasional. Sumbernya meliputi perjanjian internasional, hukum kebiasaan, 

dan prinsip-prinsip umum hukum. 

Sementara itu, hukum humaniter internasional yang juga dikenal sebagai 

hukum perang, secara khusus fokus pada perlindungan individu yang tidak 

terlibat dalam permusuhan dan pembatasan cara serta metode peperangan. Ini 

termasuk Konvensi Jenewa dan protokol tambahan yang melindungi warga sipil, 

tawanan perang, dan personel medis. 
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Perbedaan utama antara keduanya adalah cakupan dan fokusnya: hukum 

internasional lebih luas dan mengatur berbagai aspek hubungan antar negara, 

sementara hukum humaniter internasional secara khusus mengatur situasi 

konflik bersenjata untuk mengurangi penderitaan manusia. Implementasi 

hukum internasional melibatkan pengadilan seperti ICJ dan ICC, serta sanksi dan 

resolusi internasional. Hukum humaniter internasional ditegakkan melalui 

pengadilan, organisasi seperti ICRC, dan pemantauan oleh lembaga internasional 

dan NGO. 

C. Analisis Ayat dalam Al-qur’an 

Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa 

rahmat dan kesejahtraan bagi semesta alam. Segalanya telah diatur dalam Al-

qur’an dan sunnah sebagai dasar hukum. Apa yang diatur keduanya tidak lain 

untuk membawa manfaat bagi manusia sendiri. Islam mengatur segalanya baik 

ekonomi, politik sampai hal hal kecilpun diatur oleh Islam seperti bersin, bersin, 

mengucap salam, makan, minum, termasuk peperangan. Islam mengatur 

peperangan agar tidak terjadi kerusakan.  

Perang merupakan perlawanan antara dua kubu atau lebih yang menyerang 

satu sama lain dengan menggunakan senjata. Terjadi peperangan menimbulkan 

dampak negative yang berskala besar karna memakan banyak korban jiwa dan 

harta benda. Islam memperbolehkan perang apabila keadaan mendesak.  



33 
 

 
 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 190 yang 

berbunyi; 

َ لََ يحُِبُّ الْمُعْتدَِيْ  ))٩ٓٔ(( ِ الَّذِيْنَ يقُاَتلِوُْنكَُمْ وَلََ تعَْتدَوا ان اللّٰه  وَقَاتلِوُْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه

Terjemahnya: 

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 
janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang png melampaui batas”. 

Menurut Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.35 Ayat ini menjelaskan 

bahwa bolehnya melakukan perang selama peperangan itu dijalan Allah yakni 

untuk menegakkan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa serta kemerdekaan dan 

kebebasan yang sejalan dengan tuntutan agama. Ayat ini juga menjelaskan 

bahwa kapan peperangan itu dimulai, yakni saat diketahui secara pasti bahwa 

orang-prang yang memerangi, yakni sedang mempersiapkan rencana dan 

mengambil langkah-langkah untuk memerangi kaum muslimin atau benar benar 

telah melakukan agresi. Dari penggunaan kata kerja bentuk sekarang dan masa 

depan dalam kata "yuqdtilunakum" yang berarti "mereka memerangi kamu", 

ayat ini menekankan untuk tidak berdiam diri menunggu musuh menyerang 

atau mengancam keamanan dan perdamaian. Hal ini juga mengisyaratkan 

bahwa perintah untuk berperang hanya berlaku bagi mereka yang secara umum 

terlibat dalam konflik. Dengan demikian, jika dalam suatu masyarakat, wanita, 

                                                           
35 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur’an,jilid 1, 

(Jakarta : Lentera Hati, 2002). h.420 
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orang tua, atau anak-anak tidak terlibat dalam perang, mereka tidak boleh 

diperangi. Bahkan, orang yang memulai perang dan kemudian menyerah tidak 

boleh diperangi lagi. Prinsip ini juga berlaku untuk benda-benda yang tidak 

digunakan sebagai alat perang, seperti rumah sakit, tempat tinggal, pepohonan, 

dan lain-lain. Semua ini termasuk dalam pesan lanjutan dari ayat tersebut, yaitu 

"Janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang melampaui batas." Ayat ini menegaskan pentingnya mematuhi 

aturan, menjaga proporsi dalam tindakan perang, dan tidak melebihi batas yang 

ditetapkan oleh Allah. 

Adapun tafsir lain dari Ibnu Katsir Mengenai firman Allah QS Al-Baqarah ayat 

190. Abu Ja'far ar-Razi meriwayatkan dari Rabi' bin Anas, dari Abu al-Aliyah, ia 

mengatakan, "Ini adalah ayat pertama yang turun mengenai perang di Madinah”. 

Setelah ayat ini turun, maka Rasulullah memerangi orang-orang yang telah 

memeranginya dan menahan diri terhadap orang-orang yang tidak 

memeranginya.  "Dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang- orang yang melampaui batas”. Maksudnya, 

berperanglah di jalan Allah Ta'ala tetapi jangan berlebih-lebihan dalam 

melakukannya. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan berbagai macam 

larangan, sebagaimana dikatakan Hasan al-Bashri, seperti menyiksa, menipu, 

membunuh para wanita, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia yang sudah 

lemah pikirannya dan tidak mampu ber- perang, para pendeta, penghuni rumah 
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ibadah, membakar pepohonan, mem- bunuh hewan tanpa adanya suatu 

maslahat. Sebagaimana hal itu telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Umar bin Abdul 

Aziz, Muqatil bin Hayyan, dan beberapa ulama lainnya.36 

Integrasi ayat tersebut dan hukum humaniter internasional menyoroti 

prinsip prinsip penting dalam konflik bersenjata yang berlaku secara universal, 

termasuk dalam konvensi jenewa dan prinsip-prinsip tambahan hukum 

humaniter inernasional. Analisis intergasi dapat dilihat dari beberapa aspek 

yakni; Ayat ini mengajarkan bahwa dalam peperangan muslim dihimbau untuk 

hanya berperang melawan mereka yang memerangi dan untuk tidak melampaui 

batas yang ditentukan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter 

internasional  yang melarang serangan yang tidak proporsional atau tidak perlu 

terhadap warga sipil dan juga infrastruktur sipil. Prinsip ini juga perupakan 

bagian dari perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter internasional 

untuk meminimalkan penderitaan yang berlebih selama konflik. Selain itu, ayat 

ini juga mencerminkan tentang perlindungan terhadap non-kombatan dalam 

konflik. Hukum humaniter internasional secara khusus menetapkan bahwa non-

kombatan seperti warga sipil, tidak boleh menjadi sasaran langsung selama 

konflik. 

                                                           
36 Islaim Ibnu Katsir, “Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim, Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir” h.364-

367 
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Integrasi ayat 190 dari Surah Al-Baqarah dengan hukum humaniter 

internasional juga menunjukkan bahwa Islam, melalui Al-Qur'an, memberikan 

pedoman yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal dalam perlindungan 

kemanusiaan selama konflik bersenjata. Ayat ini menegaskan pentingnya 

membatasi tindakan dalam perang, menghormati kehidupan manusia, dan 

menghindari perlakuan yang berlebihan terhadap musuh. Hal ini mencerminkan 

komitmen untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aspek dari 

konflik, sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional. 

Adapun hadist yang membahas tentang sasaran dalam perang adalah orang 

orang yang terlibat langsung dalam perang tersebut. Selain itu larangan 

memerangi wanita, anak-anak ahli agama, dan orang tua sesuai dengan hadist 

Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, “Aku mendapati seorang 

wanita terbuuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW. Kemudian 

beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak anak dalam peperangan” 

(HR. Bukhari No. 3015 dan Muslim No. 1744) 

Hadist ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ada ketentuan-ketentuan etis 

dan hukum yang harus dipatuhi bahkan dalam situasi peperangan seperti: 

Larangan Pembunuhan Wanita dan Anak-anak. Hal Ini menunjukkan bahwa 

Islam menegakkan prinsip perlindungan terhadap non-kombatan (orang yang 

tidak terlibat dalam pertempuran).  
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Islam juga mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan moral dalam 

peperangan. Pembunuhan terhadap mereka yang tidak berperan aktif dalam 

pertempuran dianggap tidak etis dan dilarang. Perlindungan terhadap Non-

Kombata. Hadis ini menekankan bahwa perang dalam Islam harus dijalankan 

dengan cara yang beradab, dan non-kombatan, termasuk wanita dan anak-anak, 

harus dilindungi. 

Hadis ini berfungsi sebagai panduan bagi para pejuang Muslim dalam situasi 

peperangan. Mereka harus membedakan antara kombatan dan non-kombatan 

dan memperlakukan yang terakhir dengan perlindungan dan rasa hormat. 

Oleh karena itu, Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini 

menekankan pentingnya menjaga etika dan moralitas bahkan dalam situasi 

peperangan. Melindungi wanita dan anak-anak serta menghormati non-

kombatan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang harus 

dihormati dan dijalankan oleh umat Muslim. 

Adab perang dalam Islam dan hukum humaniter internasional memiliki 

persamaan dalam prinsip-prinsip moral dan etika yang mengatur perilaku 

selama konflik bersenjata. Keduanya mendorong perlindungan terhadap non-

kombatan, larangan atas perlakuan yang kejam, dan memberikan perlindungan 

kepada mereka yang menyerah. Namun, terdapat perbedaan dalam sumber 

hukum, otoritas, dan konteks pelaksanaannya. Adab perang dalam Islam berasal 
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dari ajaran agama Islam, sementara Hukum humaniter internasional didasarkan 

pada hukum internasional yang diakui secara global. Meskipun demikian, kedua 

kerangka hukum ini berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan 

dan menjaga keadilan selama konflik bersenjata di seluruh dunia. 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Konflik Yaman melibatkan banyak pelanggaran hukum humaniter 

internasional yang memerlukan perhatian serius. ICRC memiliki peran kunci 

dalam membrikan atau menyebarkan kesadaran terhadap pentingnya norma 

Hukum Humaniter Internasional di tengah konflik tersebut. ICRC berperan 

dalam mengedukasi pihak yang terlibat dalam konflik Yaman mengenai 

kewajiban mereka sesuai dengan hukum humaniter internasional. Mereka 

bekerja untuk memastikan perlindungan terhadap warga sipil yang rentan dan 

fasilitas kesehatan yang netral. Selain itu, ICRC berusaha mendorong pihak 

konflik untuk menghormati prinsip-prinsip dasar seperti perlakuan manusiawi 

terhadap tawanan perang. 

Konflik Yaman 

Hukum Humaniter 

Internasional 

ICRC 

Peran International 
Committee of The Red Cross 

(ICRC) Dalam 
Mempromosikan Norma 

Hukum Humaniter 
Internasional Pada Konflik 

Yamam. 
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Pentingnya peran ICRC juga terlihat dalam upayanya untuk mendukung 

penyelenggaraan bantuan kemanusiaan di Yaman, memastikan bahwa bantuan 

mencapai mereka yang membutuhkan tanpa hambatan. Dalam hal ini, ICRC 

bertindak sebagai perantara netral untuk memastikan bantuan tersebut bersifat 

tidak diskriminatif dan mencapai penerima yang benar. Dengan demikian, peran 

ICRC dalam konflik Yaman adalah mempromosikan dan mengawasi 

implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, sejalan dengan 

misinya untuk mengurangi penderitaan manusia di tengah konflik bersenjata. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif 

dengan metode field research, yang mana metode penelitian ini kemudian akan 

menjelaskan bagaimana peran International Committee of The Red Cross (ICRC) 

dalam mempromosikan norma hukum humaniter internasional pada konflik 

Yaman. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan signifikansi alat, teknik 

pengumpulan data, dan interpretasi makna. Analisis deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan fenomena yang diteliti melalui penjelasan secara rinci dan 

memberikan jawaban analitis terhadap setiap perumusan masalah yang 

diajukan.37 Sehingga hasil dari penelitian dengan judul  Peran ICRC dalam 

Mempromosikan Hukum Humaniter nternasional Pada Konflik Yaman sapat 

dijawab melalui analitis dan deskriptif. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan liberalisme dalam 

memahami Peran ICRC dalam mempromosikan Norma Hukum Humaniter 

Internasional pada Konflik Yaman. Pendekatan liberalism menekankan 

                                                           
37 Eko Murdiyanto, PENELITIAN KUALITATIF (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh 

Proposal) (Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), h.19 
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pentingnya kelembagaan internasional dimana ICRC sebagai organisasi nirlaba 

yang beroperasi secara independen dan juga memiliki legitimasi internasional, 

dapat dianggap sebagai pemain kunci. Dalam konflik Yaman, ICRC berperan 

dalam memastikan bahwa norma hukum humaniter internasional dihormati oleh 

semua pihak yag terlibat.  

Pendekatan liberalisme juga menekankan perlindungan hak asasi manusia 

dan hal ini sesuai dengan tujuan ICRC dalam melindungi korban konflik 

bersenjata, memastikan akses bantuan kemanusiaan, dan mengurangi dampak 

buruk konflik terhadap penduduk sipil. Pendekatan ini juga mendukung prinsip-

prinsip aturan internasional sebagai landasan bagi kerjasama internasional. 

Dengan demikian, pendekatan liberalism melihat peran ICRC sebagai unsur 

penting dalam memperjuangkan dan mengimplementasikan norma hukum 

humaniter internasional dalam konteks konflik yaman, dengan tujuan untuk 

melindungi korban konflik dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber 

data primer dan sekunder. 

Untuk sumber data primer diperoleh dari wawancara yang diadakan 

bersama narasumber yang bersangkutan dengan penelitian. Jenis wawancara 
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yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur dengan harapan memperluas 

peluang untuk memperoleh informasi. 

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui library research dari 

situs web resmi ICRC, laporan dan dokumen resmi dari pemerintah Yaman yang 

berkaitan dengan kegiatan ICRC, jurnal yang membahas tentang keterlibatan 

organisasi internasional dalam upaya penanganan konflik di Yaman seperti PBB 

atau badan-badan bantuan internasional, artikel tentang intervensi negara lain 

dalam konflik Yaman, dan dokumen dokumen hukum internasional yang relevan 

untuk konteks hukum huaniter, seperti Konvensi Jenewa. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini menjadi elemen penting dalam penelitian, 

sehingga memerlukan perhatian khusus. Keandalan data yang dihasilkan sangat 

bergantung pada penerapan teknik pengumpulan data yang tepat. Dalam 

penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara ialah serangkaian komunikasi serta interaksi antara satu 

pihak dengan pihak lain dengan maksud untuk mengumpulkan serta 

menelaah informasi sedetail mungkin dengan metode question and 
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answer.38 Sejalan dengan ini, narasumber yang digunakan ialah 

narasumber yang kridibel dari pihak ICRC khususnya pada Devisi Hukum 

dan Prinsip yang bertanggungjawab  untuk memastikan bahwa operasi 

ICRC sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara tertulis melalui E-mail 

dengan memperoleh data langsung dari Ibu Ursula Natali Langouran 

(Legal Officer ICRC). 

2.  Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan juga dikenal sebagai Library Reseach, merupakan 

proses pengumpulan data yang melibatkan analisis dan penelaahan 

literatur seperti jurnal, buku, media cetak, artikel, media online, makalah, 

dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data mencakup langkah-langkah untuk mengolah data yang 

telah terkumpul menjadi hasil penelitian. Data yang dikumpulkan akan 

dianalisis dengan menerapkan teori yang relevan, mengidentifikasi informasi 

pokok, dan disajikan dalam bentuk naratif. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan 

hasil analisis data tersebut. Kegiatan analisis data dapat dilakukan melalui 

beberapa tahapan antara lain: 

                                                           
38 Eko Murdiyanto, PENELITIAN KUALITATIF (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh 

Proposal) (Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020). h.59 
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1. Proses Reduksi Data 

Reduksi data dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah dalam memilih 

dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan serta pengabstrakan 

transformasi data kasar yang berasal dari informasi primer dan sekunder. 

Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian berbasis 

kualitatif dilakukan.39 

2. Proses Penyajian Data 

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang disusun dengan cara yang 

memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Proses 

ini terus berkembang menjadi siklus, dan presentasi data dapat dilakukan 

melalui sebuah matriks.40 

3. Proses Penarikan Kesimpulan 

Langkah akhir, yang juga disebut sebagai tahap penarikan kesimpulan, 

dapat dianggap sebagai langkah untuk mengonfirmasi keseluruhan 

rangkaian proses penelitian yang telah dilakukan, terutama dalam 

pengumpulan data. Peneliti berupaya menganalisis dan mengidentifikasi 

pola, hubungan, persamaan, serta hipotesis yang kemudian disusun menjadi 

sebuah kesimpulan.41 

                                                           
39 Eko Murdiyanto, PENELITIAN KUALITATIF (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh 

Proposal) (Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020). h.73 
40 Eko Murdiyanto, PENELITIAN KUALITATIF (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh 

Proposal) (Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020). h,83 
41 Eko Murdiyanto, PENELITIAN KUALITATIF (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh 

Proposal) (Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020). h,83 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum International Committee of the Red Cross (ICRC) 

1. Sejarah ICRC 

Sejarah International Committee of the Red Cross (ICRC) dimulai ketika 

The Battle of Solferino terjadi, yang digambarkan dalam buku A Memory of 

Solferino yang ditulis oleh Henry Dunant. Solferino adalah sebuah kota yang 

terletak di tepi Lombardia, Italia bagian utara. Awal keterlibatan Dunant di 

Solferino dimulai saat ia melakukan perjalanan bisnisnya ke Italia dan 

singgah di Castiglione Della Pieve, sebuah kota yang berbatasan langsung 

dengan Solferino. Selama berada di sana, membantu korban luka dan tentara 

menjadi prioritas utama baginya. Berkat jiwa kemanusiaannya yang tinggi 

dan pengalamannya dalam memberikan pertolongan kepada sesama, Dunant 

dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 1901. Dunant wafat di Heiden, 

Swiss, pada tahun 1910. Seperti kutipan ICRC untuk Henry Dunant; 

“There is no man who more deserves this honour, for it was you, forty 
years ago, who set on foot the international organization for the relief of 
the wounded of the battlefield. Without you, the Red Cross, the supreme 
humanitarian achievement of the nineteenth century, would probably 
never have been undertaken”.42 

                                                           
42Henry Dunant, “A Memory of Solferino” 1959. Diakses melalui. 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0361.pdf h.13 
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 Keterlibatan Dunant dalam Pertempuran Solferino membawa dia lebih 

dekat dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Selain meraih Nobel Perdamaian, 

ia diakui sebagai pelopor kemanusiaan. Setelah publikasi bukunya, A Memory 

of Solferino, sebuah delegasi yang terdiri dari Gustave Moynier, Theodore 

Maunoir, Louis Appia, dan Henry Dunant berhasil mengorganisir Konferensi 

Jenewa yang dihadiri oleh perwakilan dari 16 negara. Dalam konferensi 

pertama ini, diskusi mencakup kebutuhan bagi setiap negara untuk 

menegakkan pemerintahan yang memberikan dukungan dan perlindungan 

kepada masyarakat serta personel yang terlibat dalam bidang kemanusiaan. 

Pentingnya rumah sakit lapangan, perlindungan, dan pertolongan pertama 

bagi korban perang dan personel militer yang terluka juga dibahas, serta 

disepakatinya prinsip bahwa personel kesehatan di lapangan tidak boleh 

dianggap sebagai sasaran dalam konflik bersenjata.43 

Konvensi pertama di Jenewa, yang diselenggarakan oleh lima pendiri 

Palang Merah, menghasilkan sepuluh poin utama yakni: 

a. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini diwajibkan 

untuk memiliki perwakilan di setiap negara mereka guna 

memberikan perlindungan dan pertolongan pertama kepada 

korban perang atau konflik. 

                                                           
43 Henry Dunant, “A Memory of Solferino” 1959. Diakses melalui. 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0361.pdf. h. 50 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0361.pdf
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b. Setiap anggota komite harus secara teratur melaporkan dan 

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh komite. 

c. Perwakilan di negara tempat mereka ditugaskan harus didukung 

dan berinteraksi dengan pemerintah setempat untuk menjalankan 

tugas lapangan mereka. 

d. Perwakilan dan komite harus terus meningkatkan kualitas mereka 

baik dari segi internal maupun eksternal, termasuk pelayanan 

kepada masyarakat dan persediaan obat-obatan. 

e. Setiap perwakilan harus berbagi pengalaman dan memberikan 

kontribusi dalam pertemuan internasional untuk meningkatkan 

kualitas mereka. 

f. Pertemuan internasional rutin diadakan setiap Januari untuk 

mempresentasikan kinerja mereka selama tahun sebelumnya. 

g. Selama kondisi perang, pusat akan mengirimkan bantuan dan 

perwakilan untuk melaksanakan tugas lapangan serta 

menyediakan peralatan yang diperlukan. 

h. Para relawan bertugas dengan waktu yang terbatas dan 

berdasarkan keinginan mereka sendiri. 

i. Para relawan dan perwakilan di lapangan harus mengenakan 

seragam yang menandakan status Palang Merah, seperti lencana 

dan baju putih, untuk dikenali oleh masyarakat. 
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j.  Para relawan tidak akan terlibat dalam konflik dan harus memiliki 

persediaan obat-obatan serta transportasi mereka sendiri. 

Setelah berhasil menyelenggarakan konvensi pertama, konvensi kedua 

diadakan pada tanggal 8 Agustus 1864. Konvensi ini juga dihadiri oleh 

perwakilan dari negara-negara Eropa dan berhasil menyusun rancangan 

yang telah dibahas pada konvensi pertama. Salah satu isinya adalah 

persyaratan bagi pemerintah untuk menandatangani konvensi ini dengan 

tujuan melindungi dan memberikan pertolongan kepada korban perang 

serta anggota militer yang terluka akibat konflik bersenjata. 

Pada tanggal 22 Agustus 1864, para delegasi menandatangani Konvensi 

Jenewa dengan kehadiran 15 perwakilan. Tindakan penandatanganan ini 

menjadi langkah awal dalam mengakui International Committee of The Red 

Cross sebagai organisasi yang netral dan independen, bertugas dalam bidang 

kemanusiaan. Harapannya, setelah ini tidak akan ada lagi korban luka yang 

terlantar karena dampak peperangan atau konflik bersenjata. 

2. Misi dan Mandat ICRC 

International Committee of The Red Cross (ICRC) adalah sebuah lembaga 

internasional yang bersifat netral dan independen dalam melaksanakan misi 

kemanusiaan, terutama dalam melindungi dan memberikan bantuan kepada 

korban konflik. Selain itu, ICRC juga merupakan salah satu pihak yang sangat 
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aktif dalam mempromosikan penegakan hukum humaniter internasional 

sebagai landasan utama dalam hukum perang dan konflik, serta dalam 

implementasinya di tingkat nasional dan di antara pihak yang terlibat dalam 

konflik atau perang.44 

Dalam menjalankan tugasnya, ICRC telah memulai dan mendukung 

penyusunan Konvensi Jenewa, mulai dari yang pertama pada tahun 1864 

hingga yang keempat pada tahun 1949. Selain itu, ICRC juga memainkan 

peran penting dalam upaya pencegahan penderitaan dan kejahatan perang 

yang dapat menyebabkan kerugian jiwa, baik itu terjadi pada masyarakat 

sipil maupun pada pihak yang terlibat langsung dalam konflik.45 

Dalam pelaksanaan tugasnya, ICRC memperoleh mandat dari Konvensi 

Jenewa dan beberapa protokol tambahan. Berikut adalah mandat yang 

diberikan kepada ICRC berdasarkan Konvensi Jenewa:46 

a. Menurut Konvensi Jenewa tahun 1977 beserta dua protokol 

tambahannya: Protokol tambahan pertama menetapkan tugas ICRC 

untuk melindungi individu yang terkena dampak konflik 

internasional. Protokol tambahan kedua menambahkan tanggung 

                                                           
44 ICRC. International Committee of The Red Cross (ICRC): Its work and mission. 

Journals Cambridge, 2009, h. 400 
45 ICRC. International Committee of The Red Cross (ICRC): Its work and mission. 

Journals Cambridge, 2009, h. 402 
46 ICRC, Mandate and Mission. Diakses melalui https://www.icrc.org/en/mandate-and-

mission pada 16 februari 2024 

https://www.icrc.org/en/mandate-and-mission
https://www.icrc.org/en/mandate-and-mission
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jawab ICRC dalam melindungi individu yang terdampak konflik non-

internasional. 

b. Menurut Konvensi Jenewa keempat dan Protokol Tambahan 1: ICRC 

diberi mandat untuk beroperasi secara langsung dalam konflik 

bersenjata atau perang. Ini mencakup hak untuk melakukan 

kunjungan kepada tawanan perang dan tahanan sipil 

c. Berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949: ICRC diberikan hak 

inisiatif atau kemandiriannya dalam menghadapi situasi yang 

terancam, tegang, atau mengalami gangguan internal 

Mandat yang diberikan kepada ICRC sepenuhnya tertuang dalam Konvensi 

Jenewa, yang menjadi landasan hukum untuk operasionalitas ICRC. Mandat 

ini tidak terlalu berbeda jauh dari prinsip-prinsip hukum humaniter 

internasional, yang merupakan kerangka hukum yang mengatur perilaku 

selama konflik bersenjata atau perang. ICRC dikenal sebagai pengawal Hukum 

Humaniter Internasional. Sebagai pendukung utama Hukum Humaniter 

Internasional, mandatnya tidak melebihi tanggung jawab untuk mengawasi 

dan mengembangkan Hukum Humaniter Internasional itu sendiri.47 

Dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, peran ICRC tidak 

hanya sebagai penggiat, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab 

                                                           
47ICRC blog, The ICRC in Indonesia “Tentang ICRC”.Diakses melalui 

https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc. Pada 16 februari 2024 

https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc
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atas implementasi dan pengembangan hukum tersebut. Hukum Humaniter 

Internasional tidak hanya berlaku untuk militer, tetapi juga untuk warga sipil 

yang terkena dampak konflik bersenjata. Implementasi hukum ini melibatkan 

beberapa langkah yang membutuhkan dukungan dan persetujuan dari 

negara-negara yang terlibat dalam konflik. Karena itu, penerapan hukum ini 

dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk jalur bilateral, multilateral, 

dan publik, untuk mengembangkan dan mempromosikan prinsip-prinsipnya.  

Sebagai sebuah organisasi internasional yang netral dan mandiri, ICRC 

memiliki misi kemanusiaan yang aktif dalam konflik bersenjata dan perang. 

Tugasnya mencakup pemberian bantuan verbal dan fisik, perlindungan, serta 

perawatan bagi kombatan yang terluka atau terlantar. Prinsip-prinsip ini juga 

diterapkan pada warga sipil yang terdampak konflik tersebut. Selain itu, ICRC 

juga bertanggung jawab untuk melindungi dan mengunjungi tawanan perang. 

Bantuan yang diberikan oleh ICRC di medan perang meliputi pengobatan, 

penyediaan makanan, obat-obatan, dan akomodasi sementara bagi korban 

yang terluka atau terlantar.48 

Dalam hubungan internasional, ICRC adalah aktor kunci yang memainkan 

peran penting dan vital. Sebagai organisasi yang netral dan independen, ICRC 

mampu bekerja di tengah konflik dengan tujuan memberikan bantuan dan 

                                                           
48ICRC, Annual Report 2017. Diakses melalui  

https://www.icrc.org/en/document/annual-report-2017 pada16 februari 2024 

https://www.icrc.org/en/document/annual-report-2017
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perlindungan kepada korban konflik. Melalui diplomasi kemanusiaan, 

advokasi hukum, dan kerjasama internasional, ICRC memastikan bahwa 

prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dihormati dan diterapkan, 

menjadikannya pilar penting dalam sistem kemanusiaan global. 

3. Prinsip Utama dan Landasan Dasar ICRC 

Sebagai sebuah organisasi kemanusiaan internasional yang telah eksis 

sejak Perang Dunia Pertama hingga saat ini, ICRC telah mengalami banyak 

perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspeknya. Dalam pelaksanaan 

tugasnya, International Committee of the Red Cross (ICRC) memiliki 

beberapa prinsip pokok, yaitu:  

a. Humanity atau kemanusiaan adalah empati yang dirasakan oleh 

individu terhadap sesama manusia. Sejak awal terlibat dalam setiap 

konflik atau perang, ICRC telah lebih berfokus pada memberikan 

perawatan kepada korban yang terluka daripada menyebarkan 

informasi tentang pencegahan korban dalam konflik. Selain upaya 

untuk mengurangi penderitaan dan mencegah terjadinya kerugian, 

ICRC juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko konflik 

dan menyelamatkan nyawa baik warga sipil maupun militer yang 

terlibat dalam pertempuran. Di samping penyelamatan nyawa dan 

perlindungan, ICRC juga berupaya untuk meningkatkan saling 
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menghormati dan memperkuat kebebasan individu. Tujuannya 

adalah agar manusia merasa aman satu sama lain dan dapat hidup 

dengan kebebasan yang dijamin.49 

b. Impartiality atau sikap adil adalah sikap yang menghormati semua 

elemen manusia tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, atau 

kelas sosial. Saat melaksanakan tugasnya, ICRC mengutamakan sikap 

tersebut dan tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi pihak 

musuh atau pihak lainnya. Dalam situasi konflik atau perang, setiap 

orang, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki hak yang sama 

untuk menerima bantuan dan perawatan medis yang layak dan tepat 

waktu. Dalam konteks ini, tidak ada perbedaan antara perempuan 

dan laki-laki dalam hal hak untuk menerima pertolongan.50 

c. Neutrality atau netralitas adalah sikap tanpa kecenderungan yang 

ditunjukkan oleh ICRC terhadap pihak yang bertikai, tidak memihak 

kepada siapapun dalam situasi konflik. Prinsip ini mendorong ICRC 

untuk menjaga independensinya dari tekanan atau pengaruh di 

medan perang yang mungkin ingin memaksa mereka memihak salah 

satu pihak yang terlibat dalam konflik. Secara umum, netralitas dapat 

dibagi menjadi dua bentuk, yakni sikap abstain dan tetap berada di 

                                                           
49 Jean Pictet. The Fundamental Principles of The Red Cross. Jurnals Cambridge, 2010, h. 

141-149 
50 ICRC, The Fundamental Principles of the International Red Cross and Red Crescent 

Movement, h. 455-461 
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tengah-tengah orang atau kelompok yang saling bertikai. Meskipun 

netralitas adalah prinsip yang dipegang oleh ICRC terhadap pihak 

yang terlibat dan ideologinya, hal ini tidak mengubah kepedulian 

mereka terhadap individu yang terluka, yang tetap menjadi prioritas 

utama dibanding hal lainnya.51 

d. Independence atau mandiri adalah prinsip yang dipegang oleh ICRC 

yang menunjukkan bahwa ICRC bukanlah bagian dari organisasi 

internasional yang terikat dengan entitas lain atau di bawah kendali 

negara tertentu. Mandiri di sini juga mencakup status keuangan yang 

dimiliki oleh ICRC. Sebagai sebuah organisasi kemanusiaan yang 

tidak terikat oleh kepentingan atau kendali eksternal, ICRC 

menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan tanpa 

intervensi dari negara lain atau pihak lainnya. Organisasi ini 

didirikan berdasarkan landasan hukum Konvensi Jenewa tahun 1949 

beserta beberapa protokol tambahannya.52 

e. Unity atau kesatuan adalah bentuk dari kebersamaan dengan prinsip 

kesatuan yang dipegang oleh ICRC terhadap seluruh elemen 

masyarakat. Ini berarti bahwa hanya ada satu Palang Merah di setiap 

negara di seluruh dunia. ICRC juga dipimpin secara langsung oleh 

                                                           
51 Jean Pictet. The Fundamental Principles of The Red Cross. Jurnals Cambridge, 2010, h. 

151-155 
52 ICRC, The Fundamental Principles of the International Red Cross and Red Crescent 

Movement, h. 468-474 
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satu pemimpin yang memberikan arahan dari puncak untuk 

memastikan tercapainya prinsip kesatuan dan untuk mencegah 

terjadinya kesalahpahaman yang dapat menyebabkan masalah di 

lapangan nantinya.53 

f. Universalism atau universal adalah prinsip fundamental ICRC dalam 

menjalankan tugasnya, yang mencakup seluruh dunia dan berlaku 

untuk semua individu manusia yang membutuhkan, tanpa 

memandang jenis kelamin. Prinsip ini tidak hanya mempengaruhi, 

tetapi juga dipengaruhi oleh prinsip humanity dan impartiality, dan 

ketiganya saling terkait satu sama lain. Universalism mencakup 

seluruh wilayah yang dapat dijangkau oleh setiap perwakilan ICRC, 

sehingga semua warga sipil dan militer yang terlibat dalam konflik 

dapat menerima bantuan medis yang diberikan oleh ICRC.54 

g. Volunteerism atau sikap volunteen, mengacu pada partisipasi 

sukarela seseorang tanpa adanya tekanan, sesuai dengan 

keinginannya sendiri, dan biasanya dilakukan tanpa imbalan finansial 

dalam melakukan kegiatan atau tugas tertentu. Dalam konteks 

pekerjaan kemanusiaan, prinsip volunteerism sangat penting karena 

membutuhkan komitmen, dedikasi, dan pelayanan yang lahir dari 

                                                           
53 Jean Pictet. The Fundamental Principles of The Red Cross. Jurnals Cambridge 2010, h. 

210-220 
54Jean Pictet. The Fundamental Principles of The Red Cross. Jurnals Cambridge, 2010, h. 

280-300 
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keikhlasan, bukan karena adanya paksaan eksternal. Oleh karena itu, 

prinsip volunteerism ini membutuhkan komitmen yang kuat, 

keterlibatan dalam kegiatan amal, kesediaan untuk mengutamakan 

kepentingan orang lain, dan keberanian dalam menjalankan setiap 

tugas di lapangan.55 

Basis hukum yang menjadi landasan bagi keberadaan ICRC adalah 

Konvensi Jenewa tahun 1949. Konvensi Jenewa tahun 1949 menjadi fondasi 

hukum dan merupakan hasil pertemuan para pendiri ICRC pada saat 

pembentukan organisasi tersebut. Konvensi Jenewa pertama membahas 

tentang perlindungan terhadap personel militer yang terluka dan terlantar di 

medan perang. Konvensi ini diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 1949. 

Di samping perlindungan terhadap kombatan, Konvensi tersebut juga 

mencakup perlindungan terhadap relawan yang membawa peralatan medis 

dan sarana transportasi di lapangan. Selain itu, penggunaan lambang atau 

bendera menjadi tanda pengenal sebagai pihak yang tidak boleh diserang dan 

dilindungi selama berada di medan perang.56 

Dengan perkembangan zaman, ICRC sebagai organisasi kemanusiaan 

telah meningkatkan dan melengkapi fondasi hukumnya. Konvensi Jenewa 

                                                           
55 Jean Pictet. The Fundamental Principles of The Red Cross. Jurnals Cambridge, 2010, h. 

305-311 
56ICRC. Treaties, States Parties and Commentaries. 2016. Diakses melalui https://ihl-

databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gci-1949  pada 16 februari 2024  

https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gci-1949
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gci-1949
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secara berkala diadakan untuk membahas evolusi ICRC dan dasar hukumnya. 

Selain Konvensi Jenewa tahun 1949, beberapa Konvensi lainnya telah 

ditambahkan dengan peraturan-peraturan baru setiap tahunnya. Misalnya, 

Konvensi Jenewa tahun 1977 dilengkapi dengan Protokol Tambahan 1 dan 2, 

sementara Konvensi Jenewa juga mendapatkan Protokol Tambahan 3 pada 

tahun 2005. Protokol tambahan yang ditambahkan pada tahun 2005 

mengakui bendera ICRC sebagai simbol dan lambang perlindungan untuk 

siapa pun yang menggunakan lambang tersebut dalam konteks kemanusiaan. 

Selain itu, peraturan terkait penyalahgunaan lambang tersebut juga 

ditegakkan dengan sanksi sesuai ketentuan yang ada. 

4. Status Hukum ICRC 

International Committee of the Red Cross (ICRC) adalah sebuah organisasi 

internasional yang berasal dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Swiss, yang 

terkenal sebagai negara paling netral di dunia, menjadi faktor penting dalam 

pendirian ICRC. Sebagai sebuah organisasi internasional yang independen 

dan netral, ICRC menjalankan misinya di seluruh dunia tanpa memandang 

perbedaan dalam hal kebangsaan, ras, agama, atau etnis. Dalam menjalankan 

tugas kemanusiaannya, ICRC diberikan hak kekebalan dan keistimewaan yang 

sesuai dengan tugas mereka di medan perang atau konflik bersenjata yang 
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sering kali membahayakan nyawa mereka. Hal ini seperti kutipan yang 

tercantum dalam Konvesi Jenewa IV Artikel 61: 57 

“The distribution of the relief consignments referred to in the foregoing 
articles shall be carried out with the cooperation and under the supervision of 
the Protecting Power. This duty may also be delegated, by agreement between 
the Occupying Power and the Protecting Power, to a neutral Power, to the 
International Committee of the Red Cross or to any other impartial 
humanitarian body”. 

Hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh ICRC bertujuan untuk 

mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya yakni kemandirian dan netralitas. 

Dengan demikian, saat menjalankan tugasnya di lapangan, ICRC tidak menjadi 

target dalam konflik tetapi dianggap sebagai entitas yang tidak boleh diserang 

dan harus dilindungi. Penggunaan bendera atau lambang ICRC saat bertugas 

di lapangan menjadi tanda bahwa mereka dilindungi dan tidak boleh 

diserang. Lambang ini mencerminkan filosofi kemanusiaan yang mendasari 

aktivitas ICRC dan sering kali terlihat di sarana transportasi atau pakaian 

mereka. Hak kekebalan dan keistimewaan ini juga diatur dalam Konvensi 

Jenewa dan beberapa protokol tambahannya.58 

                                                           
57 Kate Mackintosh. Beyond the Red Cross: the protection of independent humanitarian 

organizations and their staff in international humanitarian law. Journals Cambridge 2007, h. 115-

116 
58 Christophe Lanord. The legal status of National Red Cross and Red Crescent Societies, 

2000.Diaksesmelaluihttps://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jqt9.

htm  pada 7 maret 2024 

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jqt9.htm
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ICRC juga bertanggung jawab sebagai organisasi internasional yang 

mengimplementasikan dan mempromosikan Hukum Humaniter 

Internasional. Dalam pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional, ICRC 

harus mempertahankan netralitas terhadap semua pihak yang mereka 

hadapi. Hak kekebalan dan keistimewaan ini diperlukan untuk menghindari 

risiko politik yang mungkin dihadapi oleh ICRC. Dengan mempertahankan 

netralitasnya, ICRC memastikan bahwa urusan politik tidak 

dicampuradukkan dengan tugas kemanusiaannya di lapangan. Hak 

keistimewaan dan kekebalan ini merupakan fondasi ICRC dalam menghadapi 

risiko politik dan campur tangan dari pihak lain dalam pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan tugas di lapangan.59 

5. International Committee of The Red Cross dan Hukum Humaniter 

Internasional 

International Committee of the Red Cross (ICRC) secara khas terkait 

dengan hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang 

menjadi landasan operasional organisasi ini. Dalam perannya, ICRC dianggap 

sebagai pelindung Hukum Humaniter Internasional dan juga sebagai 

promotor utama hukum tersebut. Hukum humaniter internasional berakar 

pada Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahannya pada tahun 

1977. Hukum humaniter internasional merupakan kerangka hukum yang 

                                                           
59 ICRC, What It Is, What It Does, ICRC, Geneva, 1993, hlm. 7. 
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mengatur perilaku dalam konflik bersenjata atau perang, termasuk 

penggunaan senjata. Ini mencakup perlindungan terhadap individu yang 

terluka, terlantar, atau ditahan sebagai tawanan perang, baik mereka adalah 

kombatan atau warga sipil. Selain itu, hukum humaniter juga mengatur 

perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang terdampak oleh konflik.60 

Sebelum munculnya hukum humaniter internasional dan ICRC, korban 

perang dan kombatan yang terluka terlantar tanpa ada badan yang 

bertanggung jawab dan regulasi yang mengatur perilaku selama perang atau 

konflik bersenjata. Keberadaan hukum humaniter internasional juga 

disebabkan oleh fakta bahwa Perang Dunia Pertama menyebabkan kerugian 

korban terbesar dalam sejarah, karena kurangnya struktur medis dan hukum 

perang yang jelas, yang mengatur siapa yang boleh diserang dan siapa yang 

tidak. Dalam praktiknya di lapangan, hukum humaniter internasional 

biasanya diterapkan dalam bentuk hukum lembut atau melalui diplomasi 

untuk masyarakat sipil, dan dalam bentuk pelatihan militer untuk para 

kombatan. Ini berbeda dengan hukum keras yang umumnya diterapkan 

melalui proses peradilan.61 
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61 Forsythe, David P. The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross. 
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Hukum humaniter internasional memegang peranan yang sangat penting 

bagi ICRC karena menetapkan aturan-aturan yang berlaku di lapangan bagi 

para kombatan dan pihak yang terlibat dalam konflik. Selain negara, terdapat 

berbagai pihak lain yang terlibat dalam konflik atau perang, termasuk 

organisasi internasional, pemerintahan, dan individu. Pengakuan masyarakat 

internasional terhadap hukum humaniter internasional sebagai kerangka 

hukum yang mengatur perang atau konflik juga penting. Hukum humaniter 

internasional memberikan dasar hukum bagi ICRC dalam situasi konflik 

bersenjata, menjadikannya elemen kunci dalam konteks tersebut. 

Perlindungan terhadap korban konflik dan kombatan menjadi fokus utama 

ICRC dalam menerapkan hukum humaniter internasional. Dengan adanya 

hukum humaniter internasional, ICRC mendapatkan dasar yang jelas untuk 

menjalankan tugas-tugasnya di lapangan dengan lebih efektif.62 

International Committee of the Red Cross juga bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata 

menghormati dan mematuhi hukum humaniter internasional. Ini melibatkan 

tindakan seperti memberikan perlindungan dan bantuan pertama kepada 

korban konflik, mengunjungi tawanan perang, dan membantu reunifikasi 

keluarga yang terpisah akibat konflik. Selain itu, ICRC juga bertugas untuk 

                                                           
62 Forsythe, David P. The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross. 

New York: Cambridge University Press 2005, h. 146-148 
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memastikan bahwa semua kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata 

telah menerima pelatihan tentang hukum humaniter internasional. Tujuan 

dari pelatihan ini bukan hanya untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga 

untuk mengurangi jumlah korban yang terdampak oleh konflik bersenjata. 

Dalam memberikan pelatihan militer kepada kombatan, ICRC menggunakan 

pendekatan soft law. 

B. Dinamika Konflik Yaman 

1. Sejarah Konflik Yaman 

Sebelum meledaknya perang saudara di Yaman pasca Arab Spring pada tahun 

2011, negara tersebut sebenarnya telah mengalami dua fase konflik internal, 

yaitu pada tahun 1994 dan 2004-2012. Sebelumnya, Yaman terbagi menjadi 

Yaman Utara dan Yaman Selatan, yang kemudian bersatu menjadi Republik 

Yaman pada tahun 1990. Ali Abdullah Saleh menjabat sebagai Presiden Yaman 

Utara, sementara Ali Salem Al-Baidh menjadi Presiden Yaman Selatan dan wakil 

presiden. Namun, penyatuan tersebut mengalami tantangan ekonomi yang 

mengakibatkan krisis pada tahun 1991. Pemilihan umum baru dapat diadakan 

pada tahun 1993. Pada tahun 1994, perang saudara pecah antara Yaman Utara 

dan Yaman Selatan, yang kemudian diikuti oleh konflik tahun 1994 yang dipicu 
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oleh semangat separatisme di Yaman Selatan. Setelah periode perang saudara, 

pemilihan umum baru diadakan pada tahun 1997.63 

Perang saudara kedua berlangsung dari tahun 2004 hingga 2012, melibatkan 

pemerintah Yaman dan kelompok Houthi. Gerakan Houthi, juga dikenal sebagai 

(Ansar Allah atau Partisan Allah), merupakan gerakan politik revivalis dan 

pemberontak yang mengikuti aliran Syiah Zaydi yang mendominasi di Yaman. 

Aliran Zaydi di Yaman mengambil nama mereka dari Imam kelima mereka, Zayd 

ibn Ali, keturunan Husayn. Pada tahun 740, Zayd memberontak terhadap 

Kekhalifahan Bani Umayah, percaya bahwa pemerintahan tersebut korup. 

Hingga kini, Zaydis meyakini bahwa imam mereka harus berasal dari keturunan 

Ali, sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Mereka memandang melawan 

penguasa yang tidak adil dan korup sebagai tugas agama. Negara Zaydi, dikenal 

sebagai Imamah, didirikan di Yaman Utara pada tahun 893 dan bertahan dalam 

berbagai bentuk hingga revolusi republik pada tahun 1962. Imam-imam Yaman 

modern mempertahankan kekuasaan mereka di dataran tinggi Yaman dalam 

isolasi ekstrem, dimana pengunjung asing memerlukan izin penguasa untuk 

masuk ke wilayah tersebut. Meskipun Zaydisme merupakan cabang dari Islam 

Syiah, tradisi hukum dan praktik keagamaannya mirip dengan Islam Sunni. 

                                                           
63Fira Nursya’bani, Yaman Utara dan Yaman Selatan Bersatu. Diakses melalui 

https://internasional.republika.co.id/berita/p94iym382/yaman-selatan-dan-yaman-utara-
bersatu. pada 24 februari 2024 

https://internasional.republika.co.id/berita/p94iym382/yaman-selatan-dan-yaman-utara-bersatu
https://internasional.republika.co.id/berita/p94iym382/yaman-selatan-dan-yaman-utara-bersatu
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Selain itu, secara doktrin, Zaydisme berbeda dari aliran Syiah Twelver yang 

dominan di Iran dan Lebanon.64 

Pada mulanya, gerakan yang dipimpin oleh Husein Badaruddin al-Houthi 

memiliki tujuan damai dan menjalin hubungan yang positif dengan pemerintah. 

Namun, sejak tahun 2000-2003, tegangan mulai muncul antara kelompok Houthi 

dan pemerintah Yaman. Ini tercermin dalam serangkaian demonstrasi anti-

pemerintah yang dipimpin oleh Husein Badaruddin al-Houthi. Demonstrasi ini 

dipicu oleh diskriminasi sosial dan politik yang dialami oleh kaum Syiah di 

Yaman Utara, yang tidak diberi hak untuk mendirikan sekolah agama Syiah atau 

merayakan hari raya khusus seperti Idul Ghadir. Tensi semakin meningkat 

ketika pemerintah Yaman, yang beraliran Sunni, memberikan dukungan 

terhadap agresi militer Amerika Serikat di Irak. Dukungan ini memicu 

gelombang protes besar-besaran pada tahun 2003 di Provinsi Sa'adah yang 

memperkuat kebencian kelompok Houthi terhadap pemerintah.65 

Selain itu, persaingan untuk memperebutkan kekuasaan juga terjadi di 

internal pemerintahan Yaman antara tahun 2007 hingga 2010, yang terjadi 

sebelum Arab Spring. Dua partai politik utama yang terlibat adalah Jamaah Islam 

al-Islah dan the General People’s Congress (GPC). Persaingan dan konflik internal 

menyebabkan runtuhnya kedua partai besar tersebut. Suku al-Islah di bawah 

                                                           
64 Congressional Research Service, Yemen:Civil War and Regional Intervention 2018, h. 6 
65 Gilang Prabowo Jakti, Alfan Jamil, The Efforts of Ali Abdullah Saleh’s Government to 

Resolve Conflict With The Rebel of Al Houthi. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, 
Universitas Jember 2015, h. 4 
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pimpinan klan Syeikhal-Ahmar menjadi oposisi terhadap klan Presiden Ali 

Abdullah Saleh. Sementara itu, ancaman lain muncul dari organisasi teroris 

berbasis di Yaman, yaitu Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP). Pada tahun 

2010, AQAP semakin memperkuat kekuatannya dan menjadi ancaman serius 

bagi Amerika Serikat dan Arab Saudi. Krisis politik yang terjadi di Yaman antara 

tahun 2009 dan 2010 menyebabkan penundaan keanggotaan Yaman dalam Gulf 

Cooperation Council (GCC). Selain itu, krisis politik ini juga menjadi perhatian 

dalam dokumen yang dibahas pada Konferensi Internasional di London pada 

Januari 2010. Dalam konferensi tersebut, Arab Saudi dan Inggris ditetapkan 

sebagai negara yang akan membantu dalam menstabilkan rezim di Yaman. 

Pada bulan November 2011, seiring dengan munculnya Arab Spring di 

wilayah Semenanjung Arab, Yaman mengalami gelombang demonstrasi besar 

yang dipimpin oleh gerakan pemuda. Demonstrasi ini mengancam untuk 

berkembang menjadi konflik bersenjata. Para demonstran tersebut terorganisir 

oleh koalisi partai oposisi Yaman yang dikenal sebagai Joint Meeting Parties 

(JMP). Mereka menyerukan agar Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, 

mengundurkan diri dari jabatannya. 

Meskipun awalnya demonstrasi berjalan secara damai, tanggapan Presiden 

Saleh terhadapnya cukup represif, memperburuk konflik. Pada tanggal 18 Maret 

2011, setidaknya 45 orang tewas setelah pasukan loyalis Saleh menembaki 

kelompok anti-pemerintah di Sana'a. Dua hari kemudian, terjadi manuver politik 
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yang dilakukan oleh Jenderal Ali Mohsin al Ahmar, yang merupakan Komandan 

Divisi Lapis Baja Pertama dan Komandan Zona Militer Barat Laut. Mohsin 

menyatakan dukungannya kepada oposisi dan memisahkan diri dari 

pemerintahan Saleh. Dia bersumpah untuk melindungi dan mendukung para 

demonstran.66 

Pada tanggal 23 Januari 2015, Presiden Hadi mengumumkan pengunduran 

dirinya dari jabatan Presiden Yaman di tengah-tengah gelombang protes. 

Pengunduran diri Presiden Hadi menciptakan kekosongan kekuasaan di 

pemerintahan Yaman, yang dimanfaatkan oleh kelompok Houthi untuk 

mengambil alih kontrol pemerintahan Yaman. Mereka merebut sebagian besar 

ibu kota dan menguasai fasilitas pemerintahan, sementara Presiden Hadi 

dijadikan tahanan di rumahnya. Kelompok Houthi bahkan membentuk struktur 

pemerintahan baru dan membubarkan parlemen Yaman. Pengambilalihan 

kekuasaan oleh Houthi ini menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk 

masyarakat Yaman. 

2. Aktor yang terlibat 

A.  Pemerintah Yaman 

Pemerintah Yaman merupakan salah satu pihak penting dalam konflik ini. 

Kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya telah 

menyebabkan ketidakpuasan di kalangan penduduk terhadap pemerintahan 

                                                           
66 Congressional Research Service, Yemen:Civil War and Regional Intervention 2018, h.10 
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mereka. Aksi protes yang dilakukan oleh warga Yaman telah mengganggu 

stabilitas pemerintah, menyebabkan situasi sosial, politik, ekonomi, dan 

keamanan di Yaman semakin tidak stabil, dan akhirnya memicu konflik internal. 

Perlakuan diskriminatif terhadap kelompok oposisi juga telah mendorong 

mereka untuk memberontak demi memperoleh hak yang sama. Ketidakstabilan 

politik semakin memperburuk kondisi Yaman, menjadikannya sebagai salah 

satu negara dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Berbagai ketidakadilan 

di Yaman telah memicu keinginan kelompok oposisi untuk mengambil alih 

pemerintahan. Ketidaksiapan pemerintah Yaman dalam menghadapi serangan 

dari kelompok oposisi, disebabkan oleh keterbatasan instrumen militer mereka, 

mendorong mereka untuk mencari bantuan dari Arab Saudi dan Amerika Serikat 

guna melawan kelompok oposisi dan mempertahankan kekuasaannya. 

B. Kelompok Houthi 

Kelompok Al-Houthi, sebuah minoritas di Yaman, mengadvokasi penerapan 

sistem pemerintahan Syiah Imamiyah dalam struktur politik negara tersebut. 

Hal ini telah membuat mereka dianggap sebagai ancaman keamanan di Yaman 

karena ideologi yang mereka anut. Terutama, Arab Saudi yang berbatasan 

langsung dengan Yaman merasa terancam oleh ideologi ini. Konflik internal di 

Yaman kemudian mulai diwarnai oleh perbedaan ideologi agama Sunni-Syiah. 

Arab Saudi, dengan perbatasan sepanjang 1.770 km dengan Yaman, secara rutin 

menyediakan dana sebesar USD 2 miliar setiap tahunnya untuk memastikan 
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keamanan perbatasan antara kedua negara tersebut dengan tujuan menjaga 

stabilitas di Yaman. 

C. Koalisi Arab Saudi 

Sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan Timur Tengah, Arab Saudi 

seringkali terlibat dalam berbagai dinamika politik di wilayah tersebut. Sikap 

dan kebijakan Arab Saudi terhadap setiap peristiwa politik di Timur Tengah 

selalu menarik untuk diperhatikan dan dibahas. Salah satu contohnya adalah 

intervensi militer Arab Saudi di Yaman yang terjadi beberapa waktu yang lalu. 

Pada tanggal 25 Maret 2015, Arab Saudi mengambil langkah untuk melakukan 

intervensi militer di Yaman dengan tujuan untuk melawan gerakan 

pemberontak Houthi dan mengembalikan kekuasaan kepada presiden Mansour 

Hadi. Tindakan ini mendapat dukungan dari negara-negara Arab di Teluk, yang 

melancarkan serangan udara terhadap Yaman, terutama wilayah yang dianggap 

sebagai pusat gerakan pemberontak Houthi. Tidak hanya melakukan serangan 

udara, dalam beberapa hari berikutnya, Arab Saudi bersama sekutunya juga 

melancarkan operasi darat dengan mengerahkan kapal perang dan pasukan 

militer untuk memasuki wilayah Yaman.  

Sejak tahun 2009, Arab Saudi telah aktif terlibat sebagai pemain dalam 

konflik di Yaman. Negara tersebut memberikan dukungan militer kepada 

pemerintah Yaman dalam upaya untuk melawan gerakan Houthi. Keterlibatan 
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Arab Saudi dalam konflik ini dipicu oleh invasi pasukan Houthi ke wilayah 

perbatasan Arab Saudi dan serangan terhadap pasukan penjaga perbatasan. 

Kelompok Houthi dianggap sebagai ancaman oleh Arab Saudi karena potensi 

pengaruhnya terhadap stabilitas di Arab Saudi dan negara-negara di Jazirah 

Arab.  

Menyikapi situasi tersebut, Arab Saudi merespons dengan membentuk 

koalisi militer antara negara-negara di Jazirah Arab. Koalisi militer ini terdiri 

dari Qatar, Bahrain, Kuwait, Maroko, Sudan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan 

Yordania. Sementara itu, Pakistan menyatakan keengganannya untuk 

memperkeruh situasi dalam dunia Islam. Tujuan koalisi ini adalah untuk 

merebut kembali kendali pemerintahan Yaman dari kelompok Houthi. Pada 

tanggal 26 Maret 2015, koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi melancarkan 

serangan udara terhadap kelompok Houthi. Amerika Serikat juga memberikan 

bantuan militer yang dikenal sebagai Operasi Badai yang Mendesak kepada Arab 

Saudi untuk meningkatkan kekuatan serangan dan memastikan kemenangan 

dalam pertempuran.  

D. Al-Qaedah 

Pasca serangan 9/11 di Amerika Serikat yang dilakukan oleh al-Qaeda, Ali 

Abdullah Saleh bertindak melawan al-Qaeda untuk menghindari isolasi politik. 

Langkah ini memicu munculnya generasi pejuang baru dalam kelompok jihadis 
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global ini. Selain itu, invasi Amerika Serikat ke Irak juga menghidupkan dan 

mengubah cabang al-Qaeda di Yaman. Konflik antara kelompok Al-Houthi dan 

pemerintah Yaman menciptakan kesempatan bagi generasi baru pimpinan al-

Qaeda di bawah al-Wuhayshi untuk membangun kembali organisasi tersebut 

dari awal. Pada Januari 2009, AQAP resmi terbentuk melalui penggabungan 

cabang al-Qaeda di Yaman dan Arab Saudi. AQAP menjadi cabang al-Qaeda yang 

sangat berbahaya, dan saat ini memiliki pengaruh yang signifikan di Yaman.  

AQAP (Al-Qaeda in the Arabian Peninsula) bersama Al-Qaeda memiliki 

tujuan untuk mengusir orang-orang kafir, tentara salib, dan Zionis dari Jazirah 

Arab atau Tanah Suci umat Islam dengan maksud menciptakan kekhalifahan 

Islam melalui penyatuan negara-negara di Jazirah Arab. Mereka juga berupaya 

menggulingkan pemerintah Yaman yang didukung oleh Amerika Serikat demi 

menggantikannya dengan rezim Islam Fundamentalis. Sejalan dengan 

pandangan Osama bin Laden bahwa Amerika Serikat dan Barat merupakan 

musuh utama Islam, kelompok ini berusaha menyebarkan jihad ke Israel dengan 

tujuan membebaskan tempat-tempat suci dan saudara-saudara Muslim di Gaza.  

3. Dampak Konflik Yaman  

Konflik yang terus berlangsung di Yaman selama kurang lebih 9 tahun, telah 

menciptakan situasi krisis yang sangat kompleks, dengan dampak yang sangat 

merugikan bagi masyarakat, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari penduduk 
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Yaman. Konflik ini dimulai dari ketegangan politik internal antara pemerintah 

yang didukung oleh Arab Saudi dan kelompok pemberontak Houthi yang 

mendapat dukungan dari Iran. Sejak awal konflik, serangan bersenjata, serangan 

udara, dan pembatasan ekonomi telah menjadi kebiasaan dalam pertempuran 

yang menghancurkan ini. 

Salah satu dampak yang paling mencolok dari konflik ini adalah krisis 

kemanusiaan yang tak terbantahkan. Menurut data dari PBB, lebih dari 24 juta 

orang, yang setara dengan sekitar 80% dari populasi Yaman, membutuhkan 

bantuan kemanusiaan. Ribuan nyawa, termasuk warga sipil yang tak bersalah 

menjadi korban karena serangan udara dan serangan darat. Infrastruktur 

penting seperti rumah sakit, sekolah, dan sistem air bersih telah mengalami 

kerusakan parah atau bahkan hancur, menyebabkan penduduk Yaman dalam 

keadaan yang rentan terhadap penyakit, kelaparan, dan kekurangan air bersih.67 

Krisis pangan adalah dampak lain yang tidak bisa dihindari dari konflik ini. 

PBB telah menyebutkan Yaman sebagai salah satu negara dengan krisis 

kelaparan terburuk di dunia. Kelaparan dan kekurangan pangan telah menjadi 

hal yang umum dialami oleh sebagian besar penduduk, dengan jutaan orang 

tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan yang bergizi.  Menurut 

laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) Yaman tahun 2024, situasi 

                                                           
67 United Nation Yemen, The United Nation in Yemen. Diakses melalui 

https://yemen.un.org/en/about/about-the-un pada 29 April 2024 
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krisis kemanusiaan di negara tersebut terus memburuk dengan jumlah yang 

mencengangkan. Data menunjukkan bahwa sekitar 18,6 juta penduduk Yaman, 

yang setara dengan sekitar 62% dari total populasi, membutuhkan bantuan 

kemanusiaan yang mendesak. Di antara mereka, sekitar 17 juta orang rawan 

mengalami kekurangan pangan, menunjukkan tingkat kelaparan dan 

ketidakpastian pangan yang sangat tinggi di negara tersebut.68 

Dalam menghadapi krisis ini, WFP Yaman telah menetapkan target 

pendanaan sebesar USD 2,9 miliar untuk menyediakan bantuan kemanusiaan 

pada tahun 2024. Dana ini diperlukan untuk menyediakan bantuan makanan, air 

bersih, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi jutaan orang yang terkena 

dampak konflik yang berkepanjangan di Yaman. Dengan anggaran tersebut, WFP 

berharap dapat memberikan bantuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan meredakan penderitaan yang dialami oleh jutaan orang yang terlantar 

akibat konflik.69 

Selain itu konflik yang berkepanjangan di Yaman juga telah menyebabkan 

kerusakan yang meluas terhadap fasilitas umum yang sangat penting bagi 

kehidupan masyarakat di negara tersebut, seperti sekolah dan rumah sakit. Data 

terbaru menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya merusak fisik, tetapi juga 

                                                           
68 World Food Programme, Keadaan Darurat Yaman. Diakses melalui 

https://www.wfp.org/emergencies/yemen-emergency pada 29 April 2024 
69 World Food Programme, Keadaan Darurat Yaman,. Diakses melalui 

https://www.wfp.org/emergencies/yemen-emergency pada 29 April 2024 
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menciptakan konsekuensi yang mendalam secara sosial, ekonomi, dan 

kemanusiaan. 

Menurut laporan dari Human Right Watch, kerusakan pada sekolah telah 

mengganggu pendidikan anak-anak dan pemuda di Yaman. Lebih dari 2.500 

sekolah dilaporkan mengalami kerusakan atau bahkan hancur selama konflik. 

Ini berarti jutaan anak kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak, yang 

dapat membuka jalan bagi kesenjangan pendidikan yang lebih besar dan masa 

depan yang tidak pasti. Kerusakan ini juga meningkatkan risiko anak-anak 

terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau terjebak dalam situasi konflik yang 

lebih lanjut.70 

Kedua, kerusakan pada rumah sakit telah menyebabkan terganggunya 

layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan bagi penduduk Yaman. Lebih dari 

setengah dari total fasilitas kesehatan di negara tersebut mengalami kerusakan 

atau terhancur, menurut laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ini 

bukan hanya masalah bangunan fisik yang rusak, tetapi juga menyangkut 

hilangnya akses penduduk terhadap perawatan medis yang penting. Penduduk 

yang sakit atau terluka sering kali harus melakukan perjalanan jauh untuk 

mencari perawatan, dengan risiko tambahan terhadap kesehatan mereka. 

                                                           
70 Human Rights Watch-Yemen: Houthi Landmines, Indiscriminate Attacks. Diakses 

melalui https://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-
aid pada 29 April 2024 
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Dampak dari kerusakan fasilitas umum ini juga meluas ke aspek sosial dan 

ekonomi. Penduduk Yaman, terutama perempuan dan anak-anak, sering kali 

harus menanggung beban tambahan untuk mencari perawatan medis atau 

pendidikan yang layak. Ini mengganggu kehidupan sehari-hari mereka dan 

meningkatkan ketidakpastian masa depan. Selain itu, kerusakan pada 

infrastruktur kesehatan dan pendidikan juga menimbulkan biaya tambahan bagi 

negara dalam upaya memperbaikinya, sementara sumber daya yang terbatas 

telah diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak lainnya. 

Dalam konteks krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Yaman, 

pentingnya perbaikan infrastruktur publik, terutama sekolah dan rumah sakit, 

menjadi semakin mendesak. Upaya perbaikan ini tidak hanya akan membantu 

memulihkan akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan yang 

memadai, tetapi juga dapat membantu mendukung proses rekonsiliasi dan 

pembangunan yang berkelanjutan di masa depan. Oleh karena itu, tanggapan 

yang cepat dan berkelanjutan dari komunitas internasional diperlukan untuk 

mengakhiri konflik di Yaman dan memulihkan kehidupan yang layak bagi 

penduduk yang terkena dampaknya. 

Dengan demikian data-data ini mencerminkan dampak langsung dari konflik 

bersenjata yang berkepanjangan di Yaman terhadap negara tersebut. Kerusakan 
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ini tidak hanya menyebabkan penderitaan langsung bagi penduduk, tetapi juga 

memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah ada di negara tersebut. 

C. Analisis Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam 

Mempromosikan Norma Hukum Humaniter Internasional Pada Konflik 

Yaman 

1. Peran ICRC dalam Konflik Yaman 

Berdasarkan teori hukum internasional peran ICRC dalam konflik 

internasional sebagaimana yang diatur dalam instrumen hukum internasional 

yakni Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Pertama, Konvensi 

Jenewa IV yang membahas Perlindungan Korban Perang memberikan landasan 

hukum yang kuat bagi ICRC untuk memberikan perlindungan dan bantuan 

kepada mereka yang terdampak oleh konflik bersenjata. Pasal 3 dari Konvensi 

ini dengan jelas menegaskan bahwa ICRC memiliki mandat untuk memberikan 

bantuan kepada mereka yang terluka, sakit, atau terdampar akibat dari konflik 

bersenjata, termasuk dalam hal evakuasi korban, pengiriman bantuan medis, 

dan pemulihan fasilitas kesehatan di wilayah konflik.71 

Selanjutnya, Protokol Tambahan pertama (1977) mengatur pengawasan 

terhadap perlakuan terhadap tahanan perang dan kondisi di tempat penahanan. 

Pasal 8 dari Protokol ini memberikan ICRC hak untuk memantau perlakuan 

terhadap tahanan perang dan menginspeksi tempat-tempat penahanan, dengan 
                                                           

71 ICRC, GENEVA CONVENTION RELATIVE TO THE PROTECTION OF CIVILIAN PERSONS IN 
TIME OF WAR OF 12 AUGUST 1949. Diakses melalui https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-
treaties/gciv-1949 pada 28 April 2024 
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tujuan untuk memastikan bahwa tahanan diperlakukan secara manusiawi dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.72 

ICRC juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi bantuan 

kemanusiaan di Yaman. Konflik telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang 

meluas di negara ini, dengan jutaan warga Yemen menghadapi kelaparan dan 

kekurangan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Melalui kerangka 

hukum internasional, ICRC dapat memberikan bantuan medis, makanan, dan 

perlindungan kepada mereka yang membutuhkan di Yaman. Dengan akses yang 

diberikan oleh hukum internasional, ICRC dapat bekerja di lapangan untuk 

memberikan bantuan langsung kepada korban konflik. Selain memberikan 

bantuan langsung, ICRC juga bertanggung jawab untuk menyebarkan 

pengetahuan tentang hukum humaniter internasional kepada para pihak yang 

terlibat dalam konflik bersenjata. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan, 

pelatihan, dan publikasi tentang prinsip-prinsip dan aturan hukum yang berlaku 

dalam situasi konflik. Dengan meningkatkan pemahaman tentang kewajiban dan 

hak yang diatur oleh hukum internasional, ICRC berupaya untuk mendorong 

pematuhan dan mengurangi pelanggaran dalam situasi konflik bersenjata yang 

terjadi di yaman. 

                                                           
72 DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN 

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2003, PROTOKOL TAMBAHAN PADA 
KONVENSI-KONVENSI JENEWA 12 AGUSTUS 1949 DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN 
PERLINDUNGAN KORBAN-KORBAN PERTIKAIAN-PERTIKAIAN BERSENJATA INTERNASIONAL 
(PROTOKOL I) DAN BUKAN INTERNASIONAL (PROTOKOL II) 
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Dengan demikian, melalui Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, hukum 

internasional memberikan legitimasi dan kerangka kerja yang jelas bagi peran 

ICRC dalam menghadapi konflik bersenjata. Dengan mematuhi prinsip-prinsip 

hukum humaniter internasional, ICRC membantu melindungi korban konflik, 

memfasilitasi bantuan kemanusiaan, dan menyebarkan pengetahuan tentang 

kewajiban hukum internasional kepada pihak yang terlibat dalam konflik 

khususnya pada konflik yaman. 

Dalam konteks konflik di Yaman, dimana krisis kemanusiaan terus berlanjut, 

peran ICRC sangatlah vital. Dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum humaniter 

internasional yang diatur oleh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, ICRC 

dapat memberikan perlindungan dan bantuan yang sangat dibutuhkan kepada 

korban konflik di Yaman serta berkontribusi dalam upaya untuk mengakhiri 

penderitaan yang dialami oleh masyarakat Yaman. 

Meskipun demikian, misi kemanusiaan di Yaman dihadapkan pada 

tantangan besar akibat konflik bersenjata yang berlangsung lama. Seperti akses 

ke wilayah yang terdampak sering kali sulit, dan staf kemanusiaan sering 

menghadapi risiko keamanan yang tinggi. Menurut publikasi ICRC disebutkan, 

pada tahun 2023, dilaporkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh 

operasi ICRC dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Yaman adalah 
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keterbatasan dana, yang menjadi permasalahan tambahan selain kelanjutan 

konflik yang berlangsung terus-menerus.73 

Dalam upaya untuk menyediakan bantuan yang efektif dan terkoordinasi, 

ICRC menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi kemanusiaan lainnya, 

termasuk Palang Merah Yaman dan organisasi non-pemerintah lainnya. Selama 

bertahun-tahun keberadaannya di Yaman, ICRC telah memainkan peran penting 

dalam memberikan bantuan kemanusiaan yang vital dan mendukung individu 

yang terkena dampak konflik bersenjata serta krisis kemanusiaan lainnya di 

negara tersebut.  

Pada tahun 2021, ICRC menggelar serangkaian program bantuan 

kemanusiaan yang luas di Yaman, sebuah negara yang telah lama dilanda konflik 

bersenjata dan menghadapi krisis kemanusiaan yang mendalam. Melalui upaya 

kolaboratif dengan Yemen Red Crescent Society (YRCS) dan komunitas lokal, 

ICRC berhasil menyediakan bantuan yang beragam kepada lebih dari 1.600.000 

orang yang terdampak langsung oleh konflik.74 

Bantuan yang diberikan oleh ICRC meliputi berbagai kebutuhan dasar, 

seperti makanan, bantuan tunai tanpa syarat, serta perlengkapan rumah tangga 

                                                           
73 Physicians for Human Rights(PHR), Serangan terhadap Layanan Kesehatan Yaman. 

Diakses melalui https://phr.org/our-work/resources/i-ripped-the-iv-out-of-my-arm-and-
started-running-attacks-on-health-care-in-yemen/ pada 15 April 2024 

74Annual Activity Report ICRC in Yemen 2021. Diakses melalui 
https://www.icrc.org/en/document/economic-security-situation-yemen. pada 22 April 2024 

https://phr.org/our-work/resources/i-ripped-the-iv-out-of-my-arm-and-started-running-attacks-on-health-care-in-yemen/
https://phr.org/our-work/resources/i-ripped-the-iv-out-of-my-arm-and-started-running-attacks-on-health-care-in-yemen/
https://www.icrc.org/en/document/economic-security-situation-yemen
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dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak konflik. 

Kolaborasi dengan YRCS dan komunitas lokal menjadi kunci dalam 

menyelenggarakan dan menyebarkan bantuan ini, memastikan bahwa bantuan 

tersebut sampai kepada mereka yang paling membutuhkannya di wilayah-

wilayah terpencil dan terisolasi.75 

Selain itu, ICRC juga mengimplementasikan kampanye vaksinasi yang 

bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemelihara ternak, yang 

merupakan sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga di Yaman. Lebih 

dari 112.563 pemelihara ternak menerima manfaat dari kampanye vaksinasi ini, 

yang membantu melindungi stok ternak dari penyakit dan meningkatkan 

kesejahteraan peternakan di tengah-tengah kondisi konflik yang sulit.76 

Tidak hanya itu, ICRC juga terlibat dalam proyek-proyek pertanian yang 

bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di 

Yaman. Salah satunya adalah proyek peternakan lebah, yang memberikan 

bantuan kepada 3.769 peternak lebah dan petani di berbagai wilayah negara 

tersebut. Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi petani, 

tetapi juga membantu dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat lokal 

melalui produksi madu yang berkelanjutan. 

                                                           
75Annual  Activity Report ICRC in Yemen 2021. Diakses melalui 

https://www.icrc.org/en/document/economic-security-situation-yemen pada 22 April 2024 
76Annual  Activity Report ICRC in Yemen 2021. Diakses melalui 

https://www.icrc.org/en/document/economic-security-situation-yemen pada 22 April 2024 

https://www.icrc.org/en/document/economic-security-situation-yemen
https://www.icrc.org/en/document/economic-security-situation-yemen
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Melalui kerja sama dengan YRCS dan komunitas lokal, ICRC berhasil 

menyediakan bantuan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga 

membantu dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan ketahanan pangan 

masyarakat di tengah-tengah krisis yang sedang berlangsung. Dalam konteks 

konflik yang kompleks dan sulit di Yaman, upaya ICRC memberikan harapan dan 

dukungan yang sangat dibutuhkan bagi mereka yang terdampak. 

Selama paruh pertama tahun 2022, ICRC telah memberikan bantuan 

kemanusiaan kepada Yaman dengan jumlah yang signifikan. Lebih dari 1,1 juta 

konsultasi medis telah dilakukan di Pusat Kesehatan Primer, rumah sakit, dan 

pusat dialisis yang didukung oleh ICRC. Sebanyak 322.205 warga telah 

mendapat manfaat dari program keamanan ekonomi ICRC, yang mencakup 

distribusi makanan, bantuan kebutuhan rumah tangga, bantuan tunai, serta 

bantuan vaksinasi untuk ternak. Lebih dari 670.497 orang telah menerima 

manfaat dari program air dan sanitasi ICRC yang meliputi berbagai kegiatan dan 

program terkait infrastruktur air dan habitat.77 

Selanjutnya, sebanyak 112.364 layanan rehabilitasi fisik telah diberikan di 

enam pusat rehabilitasi fisik yang didukung oleh ICRC di enam provinsi di 

Yaman. Lebih dari 78.498 individu telah menerima bantuan tunai serbaguna 

untuk memenuhi kebutuhan penting rumah tangga mereka. Dan lebih dari 

                                                           
77 ICRC, Yaman Dalam Fokus. Diakses melalui https://www.icrc.org/en/where-we-

work/middle-east/yemen pada 28 April 2024 

https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/yemen
https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/yemen
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36.234 orang telah mendapatkan manfaat dari sesi meningkatkan kesadaran 

tentang bahaya ranjau yang diselenggarakan oleh ICRC dan dilakukan di 

berbagai wilayah di Yaman.78 

Selama keterlibatan International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam 

konflik Yaman, pemerintah Yaman telah menunjukkan beberapa perubahan 

konkret dalam kebijakan dan praktik mereka yang mencerminkan dampak dari 

upaya kemanusiaan dan advokasi ICRC. Berikut adalah uraian tentang 

perubahan-perubahan tersebut: 

1. Perbaikan Akses Kemanusiaan 

Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah peningkatan akses 

kemanusiaan ke daerah-daerah yang terkena dampak konflik. Pada beberapa 

kesempatan, pemerintah Yaman telah memberikan izin bagi ICRC untuk 

memasuki wilayah yang sulit dijangkau. Misalnya, pada tahun 2018, melalui 

negosiasi yang intens, ICRC berhasil mengakses kota Taiz yang dikepung. Ini 

memungkinkan distribusi bantuan medis dan air bersih kepada ribuan warga 

yang terjebak dalam kondisi darurat. Tindakan ini menunjukkan kesediaan 

pemerintah untuk bekerja sama dalam meringankan penderitaan warga sipil. 

 

                                                           
78 ICRC, Yaman Dalam Fokus. Diakses melalui https://www.icrc.org/en/where-we-

work/middle-east/yemen pada 28 April 2024 

https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/yemen
https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/yemen
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2. Koordinasi dalam Distribusi Bantuan 

Pemerintah Yaman juga telah meningkatkan koordinasi dengan ICRC dalam 

mendistribusikan bantuan makanan dan medis ke berbagai wilayah yang 

terkena dampak perang. Misalnya, pada tahun 2020 ICRC bersama Kementerian 

Kesehatan Yaman berhasil mendistribusikan bantuan medis ke beberapa rumah 

sakit di Aden. Kerja sama ini sangat penting mengingat kebutuhan mendesak 

akan pasokan medis di tengah meningkatnya jumlah korban perang dan 

pandemi COVID-19. Langkah ini mencerminkan upaya nyata pemerintah untuk 

memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat mencapai mereka yang paling 

membutuhkan. 

3. Perbaikan Kondisi di Fasilitas Penahanan 

Sebagai hasil dari advokasi ICRC, pemerintah Yaman telah melakukan 

beberapa perbaikan dalam kondisi penahanan di fasilitas-fasilitas yang mereka 

kelola. ICRC diizinkan untuk mengunjungi fasilitas penahanan, dan temuan serta 

rekomendasi mereka telah mendorong pemerintah untuk meningkatkan kondisi 

tersebut. Sebagai contoh, setelah kunjungan ICRC ke Penjara Pusat di Sana'a, 

pemerintah mulai memperbaiki sanitasi dan menyediakan perawatan medis 

yang lebih baik bagi tahanan. Pada tahun 2019, ICRC melaporkan bahwa 

beberapa tahanan menerima perawatan medis yang ditingkatkan setelah 

kunjungan mereka. 
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4. Dialog dan Advokasi Hukum Humaniter 

Pemerintah Yaman telah terlibat dalam dialog yang didorong oleh ICRC 

mengenai pentingnya mematuhi hukum humaniter internasional. Salah satu 

hasil nyata dari dialog ini adalah perjanjian gencatan senjata sementara di 

wilayah Hodeidah pada tahun 2018. Perjanjian ini memungkinkan distribusi 

bantuan kemanusiaan lebih aman dan terkoordinasi. Meskipun pelanggaran 

masih terjadi, perjanjian ini menunjukkan upaya dari pemerintah untuk 

mengakomodasi kebutuhan kemanusiaan dan mengurangi dampak konflik 

terhadap warga sipil. 

5. Pengembalian dan Pertukaran Tahanan 

Pada Desember 2018, ICRC memfasilitasi pertukaran tahanan antara 

pemerintah Yaman dan kelompok Houthi sebagai bagian dari perjanjian 

Stockholm. Lebih dari 1.000 tahanan dibebaskan sebagai bagian dari 

kesepakatan ini. Tindakan ini menunjukkan kesediaan pemerintah Yaman untuk 

bekerja sama dalam menanggapi advokasi ICRC mengenai perlakuan terhadap 

tahanan dan pentingnya reunifikasi keluarga. Pertukaran tahanan ini juga 

mencerminkan upaya pemerintah untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum 

humaniter internasional. 
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6. Penanganan Krisis Kesehatan 

Dalam menanggapi wabah kolera yang melanda Yaman, pemerintah Yaman 

bekerja sama dengan ICRC dan organisasi internasional lainnya untuk 

memerangi penyebaran penyakit. ICRC membantu dalam mendirikan pusat-

pusat perawatan kolera dan menyediakan pasokan medis penting. Pada tahun 

2017, kerjasama ini membantu mengurangi tingkat kematian akibat kolera di 

beberapa daerah yang terkena dampak parah. Kerjasama ini menunjukkan 

komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di tengah 

situasi darurat. 

Keterlibatan ICRC dalam konflik Yaman telah mendorong beberapa 

perubahan positif dalam kebijakan dan praktik pemerintah Yaman. Peningkatan 

akses kemanusiaan, perbaikan kondisi di fasilitas penahanan, serta kerjasama 

dalam distribusi bantuan dan penanganan krisis kesehatan, semuanya 

mencerminkan dampak dari advokasi dan operasi lapangan ICRC. Meskipun 

tantangan masih ada, perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa upaya 

kemanusiaan ICRC telah berhasil mendorong pemerintah Yaman untuk 

mengambil langkah-langkah konkret dalam meringankan penderitaan warga 

sipil dan mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. 

Seluruh data tersebut mencerminkan komitmen ICRC dalam memberikan 

bantuan kemanusiaan yang penting bagi masyarakat Yaman yang terdampak 
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konflik. Melalui berbagai program dan kegiatan, ICRC berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan mendesak masyarakat, serta memberikan perlindungan 

dan dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di 

Yaman. 

2. Implementasi Norma Hukum Humaniter Internasional oleh 

International Committee of the Red Cross (ICRC) pada Konflik Yaman 

International Committee of the Red Cross (ICRC) merupakan salah satu 

organisasi kemanusiaan independen yang memiliki peran penting dalam 

mendukung dan mempromosikan norma-norma Hukum Humaniter 

Internasional di tengah konflik bersenjata di seluruh dunia. Dengan mandat 

khusus yang diberikan oleh Konvensi Jenewa dan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan 

Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, ICRC bertindak sebagai perwakilan dari 

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta bekerja secara netral, 

independen, dan tidak berpihak. 

Dalam Konteks Konflik yaman peran dari ICRC juga dapat dianalisis dengan 

teori Hukum Humaniter Inernasional, salah satu peran utama ICRC adalah 

melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip 

kemanusiaan yang diatur oleh Hukum Humaniter Internasional di kalangan 

pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Mereka melakukan 

kampanye informasi,  seminar, dan pelatihan untuk memastikan bahwa pihak-

pihak tersebut memahami dan menghormati kewajiban mereka di bawah 
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hukum internasional. ICRC juga berperan dalam menyuarakan perlunya 

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional melalui 

pertemuan diplomatik dan forum-forum internasional.79 

Selain advokasi, ICRC juga memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat 

dibutuhkan kepada korban konflik di seluruh dunia. Mereka menyediakan 

bantuan medis, makanan, air bersih, tempat tinggal darurat, dan perlindungan 

kepada mereka yang terdampak langsung oleh konflik. Melalui bantuan 

kemanusiaan ini, ICRC berupaya untuk meringankan penderitaan yang dialami 

oleh korban konflik dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.80 

ICRC juga melakukan pemantauan terhadap situasi kemanusiaan di 

lapangan dan mencatat pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum 

internasional. Mereka melaporkan temuan-temuan mereka kepada pihak-pihak 

yang bertanggung jawab dan berupaya untuk meningkatkan kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Melalui pemantauan 

dan pelaporan ini, ICRC berkontribusi dalam memastikan akuntabilitas terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah konflik bersenjata.81  

                                                           
79 Sassòli, M. (2019). The Role of the International Committee of the Red Cross in Armed 

Conflicts. In A. Clapham, M. Sassòli, & P. Gaeta (Eds.), The 1949 Geneva Conventions: A 
Commentary). Oxford University Press. h. 227-248 

80 Sivakumaran, S. (2006). International Committee of the Red Cross. Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law. 

81 Bugnion, F. (2003). The International Committee of the Red Cross and the Protection 
of War Victims. International Affairs, 79(3), h.619-637. 
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Selain itu, ICRC juga berperan sebagai mediator atau fasilitator dialog antara 

pihak-pihak yang bertikai dalam konflik. Mereka berupaya untuk memfasilitasi 

perundingan dan mencapai kesepakatan yang mengurangi ketegangan serta 

meminimalkan dampak konflik terhadap populasi sipil. Melalui upaya mediasi 

dan dialog ini, ICRC berperan dalam mempromosikan perdamaian dan 

penyelesaian konflik yang berkelanjutan.82 

Meskipun ICRC berperan penting dalam mendukung dan mempromosikan 

kepatuhan terhadap Norma Hukum Humaniter Internasional, serta memantau 

situasi kemanusiaan di lapangan, organisasi ini tidak memiliki kewenangan atau 

kewajiban hukum untuk mengimplementasikan norma hukum humnaiter 

internasional secara langsung. Implementasi norma hukum tersebut secara 

langsung adalah tanggungjawab negara-negara yang terlibat dalam konflik 

bersenjata, kelompok bersenjata, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Ursula Natali Langouran (Legal Officer 

International Committee of The Red Cross) dalam wawancara tertulis; 

kewajiban implementasi norma Hukum Humaniter Internasional adalah 
kewajiban negara dan peran ICRC adalah melakukan diseminasi dan 
mendukung untuk penyebarluasan Hukum Humaniter Internsional serta 
implementasinya sebagaimana yang dibutuhkan oleh negara. 83 

                                                           
82 Fleschenberg, A. (2019). The International Committee of the Red Cross and the 

Mediation of International Armed Conflicts. International Negotiation, 24(1), h.151-173. 
83 Wawancara Via E-mail bersama Ibu Ursula Natali Langouran (Legal Officer ICRC), 

pada Rabu, 3 April 2024 
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Tanggungjawab utama untuk implementasi dan juga penerapan Hukum 

Humaniter Internasional berada pada Negara, yang memiliki kewajiban yang 

jelas untuk mengambil sejumlah langka hukum dan juga praktis guna 

memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum tersebut. Penerapan hukum 

hukum humaniter internasional oleh Negara dalam konflik bersenjata 

khususnya pada konflik yaman ini melibatkan berbagai tindakan dan juga 

mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum tersebut seperti 

pembentukan kerangka hukum, memberikan pelatiahn dan pendidikan, 

pengawasan dan penegakan serta melakukan kerjasama internasional. Semua 

tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum humaniter dihormati 

dab diimplementasikan dengan efektif untuk melindungi mereka yang terkena 

dampak konflik. 

Dalam hal ini peran ICRC adalah mendukung negara-negara dalam 

implementasi hukum humaniter internasional. ICRC bertanggungjawab untuk 

menyebarkan pengetahuan tentang hukum tersebut dan juga memberikan 

bantuan teknis dan dukungan bagi negara yang membutuhkan bantuan dalam 

implementasi Hukum Humaniter Internasional yang efektif.84 Meskipun ICRC 

tidak memiliki otoritas hukum dalam penerapan hukum humaniter 

internasional, ICRC memiliki legitimasi dan otoritas moral yang diakui secara 

                                                           
84 ICRC, Implementating International Humanitarian Law:from Law To Action. h. 2. 
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luas untuk mempromosikan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum 

tersebut.  

ICRC bertindak sebagai mitra bagi negara-negara dan pihak-pihak yang 

terlibat dalam konflik untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang 

prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dan untuk membantu dalam 

menerapkan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas 

setiap pihak. Oleh karena itu, sementara ICRC bekerja untuk mendukung 

implementasi Hukum Humaniter Internsional sedangkan kewajiban hukum 

untuk mengimplementasikan norma-norma tersebut jatuh pada negara-negara 

dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik bersenjata. 

Dengan demikian, meskipun negara memiliki kewajiban utama dalam 

implementasi Hukum Humaniter Internasional, ICRC memiliki peran yang 

krusial dalam mendukung upaya tersebut baik melalui diseminasi pengetahuan 

maupun bantuan praktis dengan tujuan akhir untuk mengurangi penderitaan 

dalam konflik bersenjata dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi 

para korban yang terkena dampak konflik bersenjata. 

Implementasi prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam 

konflik bersenjata melibatkan sejumlah tantangan yang kompleks. Menurut 

Roberts dan Guelff, ketidakpatuhan terhadap Hukum Humaiter Internasional 

oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik merupakan masalah yang sering 
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terjadi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, 

seperti serangan yang tidak proporsional dan penggunaan senjata yang 

melanggar konvensi, menghadirkan tantangan serius dalam upaya memastikan 

perlindungan bagi warga sipil.85 

Selain itu, Caleste Ward menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam 

konteks implementasi Hukum Humaniter Internasional. Namun, ia juga 

mengakui bahwa penegakan hukum dalam konflik bersenjata sering kali sulit 

dilakukan karena keterbatasan sumber daya, ketidakmampuan pemerintahan, 

dan situasi keamanan yang tidak stabil.86 

Selain itu, Droege menyoroti pentingnya mengatasi tuntutan politik dan 

militer yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur oleh 

Hukum Humaniter Internasional. Ia menggarisbawahi perlunya menemukan 

keseimbangan antara kepentingan militer dan perlindungan terhadap warga 

sipil dalam situasi konflik bersenjata.87 

  

                                                           
85 Roberts, A., & Guelff, R. (2000). Documents on the Laws of War. Oxford University Press. 

86 Caleste Ward Gventer, David Martin Jones & M.L.R. Smith (2014). The New Counter-
insurgency Era in Critical Perspective. New York; Palgrave Macmillan. 

87 Droege, C. (2011). Taking the Struggle for Accountability of Non-State Armed Groups 
Beyond the Tipping Point. Melbourne Journal of International Law. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

International Committee of The Red Cross (ICRC) adalah organisasi 

kemanusiaan yang netral, mandiri, dan independen dan bertugas untuk 

mempromosikan dan memfasilitasi penerapan hukum humaniter internasional. 

Salah satu tugas ICRC adalah menyediakan bantuan kemanusiaan, mengawasi 

pelanggaran hukum humaniter, dan memberikan nasihat dan pelatihan kepada 

pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Namun, ICRC tidak memiliki otoritas 

legal untuk memaksakan hukum humaniter internasional untuk diterapkan. 

Fokus utama tugas ini adalah mendukung dan mendorong kepatuhan terhadap 

hukum tersebut. Melalui berbagai program pendidikan dan penyuluhan, ICRC 

mendukung hukum humaniter internasional dan membantu angkatan 

bersenjata dan pihak terkait lainnya memahami dan menerapkan hukum 

humaniter internasional. ICRC juga melakukan advokasi di tingkat internasional 

untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung 

penghormatan terhadap hukum humaniter.88 

                                                           
88

  

91 



92 
 

 
 

Dalam Konteks konflik Yaman, ICRC mengambil langkah-langkah 

kemanusiaan penting. Seperti memberikan bantuan medis, air bersih, distribusi 

makanan, dan kebutuhan pokok lainnya kepada penduduk sipil yang terdampak. 

Secara bersamaan, ICRC juga melindungi kaum sipil yang terperangkap di 

zona konflik melalui pemantauan kondisi penahanan dan penyelamatan 

kemanusiaan. Pada tingkatan yang sama, ICRC memiliki peran penting dalam 

mendirikan dialog antara pihak-pihak yang bertentangan melalui konsultasi dan 

berunding untuk menggerakkan kepatuhan terhadap hukum humaniter 

internasional. 

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa meskipun ICRC memainkan peran 

penting dalam mendukung dan mempromosikan penerapan hukum humaniter 

internasional, negara-negara yang berkonflik atau yang telah meratifikasi 

konvensi jenewa dan prptokol tambahannya memiliki kewajiban hukum dan 

tanggungjawab utama dalam menerapkan hukum tersebut secara  nyata. ICRC 

diharapkan untuk semakin memperkuat perannya sebagai promotor dan 

pendukung dalam penerapan hukum humaniter dengan memperluas kerjasama 

internasional, serta terus mengadvokasi dan menyebarluaskan informasi guna 

meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya hukum humaniter. 

Kerjasama erat antara ICRC dan negara-negara ini sangat penting untuk 
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memastikan bahwa hukum humaniter internasional dihormati dan diterapkan 

secara efektif di lapangan. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian ini memiliki 

beberapa implikasi penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam konflik 

bersenjata, khuusnya dalam konteks konflik di Yaman. 

Bagi Negara yang terlibat dalam konflik. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa negara-negara yang terlibat dalam konflik harus meningkatkan 

komitmen dan kemampuan mereka untuk menerapkan hukum humaniter 

internasional. Ini termasuk meningkatkan legislasi nasional, meningkatkan 

pelatihan militer, dan membangun sistem pengawasan yang efektif. Negara-

negara dapat memastikan bahwa pelanggaran hukum humaniter ditangani 

secara hukum dan pelaku diberi sanksi yang sesuai dengan meningkatkan upaya 

penegakan hukum. 

Bagi ICRC. Penelitian ini menunjukkan bahwa ICRC harus terus 

memperkuat perannya sebagai promotor dan pendukung implementasi hukum 

humaniter internasional. Selain itu, ICRC harus terus mengadvokasi pentingnya 

hukum humaniter di berbagai forum internasional dan memberikan penyuluhan 

yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang hukum humaniter. 

Angkatan bersenjata dan pihak-pihak terkait lainnya harus mendapatkan lebih 
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banyak pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan 

kepatuhan terhadap hukum humaniter.  

Bagi Akademisi atau Peneliti selanjutnya. Penelitian ini membuka peluang 

untuk penelitian lebih mendalam tentang peran ICRC dan penerapan hukum 

humaniter internasional dalam berbagai konflik di seluruh dunia. Studi kasus ini 

bisa memberikan wawasan yang lebih luas dan komparatif. Akademisi dapat 

memanfaatkan temuan penelitian ini untuk melakukan analisis kritis terhadap 

kebijakan dan praktik saat ini, serta mengusulkan perbaikan dalam 

implementasi hukum humaniter internasional. 
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