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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
Huruf 
Arab 

Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 
 Kha Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د

 Zal Ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan ya ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ‘ Apostrof ء
 Ya Y Ya ي
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 Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

2. Vocal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,  

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A a ا 

 Kasrah I I ا◌ِ 

 ḍammah U U ا ◌ُ 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai A dan I ى 

 fatḥah dan wau Au A dan U وى 

Contoh:  

  kaifa : فيك 

 haula : لوه  

3. Maddah 

 Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

ا  | …ى … 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ I i dan garis di atas ى 



 

ix 
 

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas وى 

Contoh:  

  mata :تام 

  rama :ىمر 

  qila : ليق  

   ᢝᣤتو : yamutu 

4. Tā’ Marbūṭah 

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

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

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

transliterasinya adalah [h].  

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).  

Contoh:   

ةضور فطلأا ل   : raudal al-at fal  

دملا ةني افلا ةلض    : al-madinah al-fadilah  

  al-hikmah :  ةمكحلا 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

 rabbana :انبر

 najjainah :انيجن

6. Kata Sandang 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

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

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya.  
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Contoh:  

  al-falsafah :ةفسلفلا

 al-biladu :دلابلا

7. Hamzah 

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh:  

a. Hamzah di Awal   

  umirtu : ترما

b. Hamzah Tengah  

  ta’muruna : نورمأت

c. Hamzah Akhir  

ش ي ء ◌ٌ  : : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang  sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  

harakat  yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  

tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula 

dirangkaikan.  

Contoh:   

Fil Zilal al-Qur’an  

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah  

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

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

huruf hamzah.   

Contoh:  

نيد  َ ّل ا  Dinullah   َّاب ال  billah 
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Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah   

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:  

مه   يف ةمحر  َ ّ\ل ا  Hum fi rahmatillah 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya.   

Contoh:  

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat Tahun 

QS .../...:4 = Q.S Al-Ma’idah/4:1 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :  Wahyudi Makmur 

NIM : 30800118066 

Judul : Agenda Diplomasi Ekonomi Indonesia Dengan Cina Atas 

Transfer Teknologi Di Masa Kepemimpinan Presiden Jokowi 

 Penelitian ini berjudul agenda diplomasi ekonomi Indonesia dengan Cina 
atas transfer teknologi di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana upaya pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Jokowi 
dalam transfer teknologi dengan pemerintah Cina di sektor telekomunikasi. Metode 
penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teori dan konsep yang 
digunakan adalah diplomasi ekonomi. Sumber data yang diperoleh tersusun dalam 
bentuk dokumen, jurnal, buku, artikel, dan berita online. Untuk teknik analisis data 
yang digunakan adalah studi kasus. Kemudian proses penyajian data dan terakhir 
adalah proses menarik kesimpulan.  

 Selama penelitian, peneliti menemukan beberapa fakta tentang topik ini dan 
setelah mengkaji dan memahami data-data yang didapat, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa upaya Indonesia dalam menciptakan transfer teknologi di sektor 
telekomunikasi masih belum maksimal, karena pemerintahan pada periode Presiden 
Jokowi masih memfokuskan pengembangan di infrastruktur lain sehingga sampai 
detik ini, Indonesia masih dalam tahap transfer pengetahuan. Dari hasil penelitian 
yang didapat, kedepannya dengan transfer pengetahuan yang didapat Indonesia 
dalam kerjasama infrastruktur telekomunikasi dengan Cina, melalui BRI 
diharapkan Indonesia dapat menyadari kepentingan nasionalnya untuk menjadi 
salah satu emerging countries yang bisa mengelola ekonomi politiknya sendiri, 
termasuk dalam hal ini menjadi mandiri dan terdepan dalam menciptakan teknologi 
telekomunikasi. 

Kata Kunci : Diplomasi, Indonesia, Cina, Jokowi dan Teknologi 
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ABSTRACK 
Name : Wahyudi Makmur 

Nim : 30800118066 

Title : Indonesia's Economic Diplomacy Agenda with Upper China 
Technology Transfer During President Jokowi's Leadership 

 This research, entitled Indonesia's economic diplomacy agenda with China 
regarding technology transfer during President Jokowi's leadership, aims to find out 
how the Indonesian government's efforts during Jokowi's leadership in technology 
transfer with the Chinese government in the telecommunications sector. The 
research method used by the author to compile this thesis is a qualitative research 
method with a case study approach. The theories and concepts used are economic 
diplomacy. The data sources obtained are arranged in the form of documents, 
journals, books, articles and online news. The data analysis technique used is a case 
study. Then the process of presenting the data and finally the process of drawing 
conclusions. 

During the research, the researcher discovered several facts about this topic and 
after reviewing and understanding the data obtained, it can be concluded that 
Indonesia's efforts to create technology transfer in the telecommunications sector 
are still not optimal, because the government during President Jokowi's period is 
still focusing on development in infrastructure. So up to now, Indonesia is still in 
the knowledge transfer stage. From the research results obtained, in the future, by 
transferring the knowledge gained by Indonesia in telecommunications 
infrastructure cooperation with China, through BRI it is hoped that Indonesia can 
realize its national interests to become one of the emerging countries that can 
manage its own political economy, including in this case becoming independent 
and leading in creating telecommunications technology. 

Keywords: Diplomacy, Indonesia, China, Jokowi and Technology 
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BAB I  
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hubungan internasional adalah interaksi antar aktor atau anggota 

masyarakat lainnya yang melintasi batas negara. Munculnya hubungan 

internasional diperlukan karena adanya interdependensi dan kompleksitas 

kehidupan manusia dalam masyarakat internasional, sehingga interdependensi 

tidak memungkinkan negara untuk mengisolasi diri dari dunia luar. Padahal, 

saling ketergantungan negara dan keterkaitan berbagai hal terlihat jelas dalam 

interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan 

kelompok kerjasama regional berdasarkan kedekatan geografis dan fungsional 

yang semakin berkembang. Itulah sebabnya integrasi ekonomi regional bahkan 

integrasi ekonomi global merupakan fenomena yang diterima oleh setiap 

negara sebagai bentuk kerjasama internasional. Saat ini, kerja sama antar 

negara berlangsung sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing, yang 

dipahami sebagai kerja sama bilateral dan multilateral.1 

Di era globalisasi dan semakin eratnya hubungan antar negara di 

berbagai belahan dunia, diplomasi ekonomi menjadi sangat penting. Ini adalah 

cara negara mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain melalui kebijakan 

ekonomi dan perdagangan mereka. Diplomasi ekonomi mencakup upaya untuk 

memajukan kepentingan ekonomi suatu negara, menyelesaikan konflik 

ekonomi, dan menjalin hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antar 

negara. Asal usul diplomasi ekonomi dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, 

 
1 M. Prakoso Aji and Jerry Indrawan, ‘Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari 

Ilmu Hubungan Internasional’, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 9.3 (2019), 65 
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.637>. 
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ketika negara-negara terlibat dalam perdagangan dan pertukaran ekonomi 

dengan tetangganya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, diplomasi 

ekonomi menjadi lebih kompleks dan penting karena faktor-faktor seperti 

liberalisasi perdagangan global, investasi asing langsung, perubahan teknologi, 

dan dinamika pasar global.2 Tujuan diplomasi ekonomi adalah untuk 

memperkuat hubungan ekonomi antar negara sedemikian rupa sehingga kedua 

belah pihak saling menguntungkan. Negara menggunakan berbagai alat 

diplomasi seperti perjanjian perdagangan, kerjasama ekonomi, dialog tingkat 

tinggi, kunjungan resmi dan mengejar kepentingan nasional untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan memperluas peluang bisnis.3 

Diplomasi ekonomi juga mencakup berbagai topik terkait ekonomi 

global, seperti perdagangan bebas, perlindungan hak kekayaan intelektual, 

kebijakan moneter, investasi, pembangunan infrastruktur, dan kerja sama di 

industri utama seperti energi dan teknologi. Selain itu, organisasi internasional 

seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia 

(WTO), dan Bank Dunia juga berperan penting dalam diplomasi ekonomi. 

Mereka menyediakan forum bagi negara-negara untuk berinteraksi, 

bernegosiasi, dan membentuk aturan dan kerangka kerja ekonomi global.4 

Di zaman modern, diplomasi ekonomi telah menjadi salah satu alat 

terpenting kebijakan luar negeri suatu negara. Negara menggunakan diplomasi 

ekonomi untuk melindungi kepentingan ekonominya, memperluas pasar 

ekspor, menarik investasi asing, membangun kemitraan strategis, dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya seperti Indonesia. Diplomasi ekonomi 

 
2 P M Erza Killian, ‘Paradigma Dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia’, 2, 

170–85. 
3 Yusuf, I., 2011. “Diplomasi Ekonomi Indonesia Masih Lemah”, dalam Tabloid 

Diplomasi No. 40 Th. IV, 15 Februari-15 Maret, hlm. 5. 
4 S A Ramadhan, ‘Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) Sebagai 

Realisasi Kebijakan Satu China’, 2019 <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/34482>. 
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Indonesia dapat ditelusuri sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1945. Sejak 

saat itu, Indonesia aktif mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara 

lain dan menggunakan diplomasi ekonomi sebagai alat penting dalam 

kebijakan luar negerinya. Pada awal kemerdekaannya, Indonesia menghadapi 

tantangan besar dalam membangun perekonomian yang mandiri dan 

berkelanjutan. Diplomasi ekonomi merupakan cara untuk mengamankan 

investasi, bantuan, dan akses pasar yang diperlukan untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi nasional.5 

Jalinan kerjasama dalam melakukan kebaikan yang didasari perjanjian 

atau akad seperti yang tergambar dalam QS. Al-Maidah/5:1 berikut : 

مِ إِلاَّ مَا يتُۡلَىٰ عَليَۡكُ  ٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓاْ أوَۡفُواْ بِٱلۡعقُوُدِۚ أحُِلَّتۡ لكَُم بَهِيمَةُ ٱلأۡنَۡعَٰ يۡدِ وَأنَتمُۡ حُرُمٌۗ يَٰ مۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّ

َ يحَۡكُمُ مَا يرُِيدُ   َّ١إِنَّ ٱ  

Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) 
Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan 
kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.6 

Ayat diatas menurut tafsiran oleh Bapak Quraish Shihab terkait surah 

Al-Maidah ayat 1 terdapat kata al’uqud merupakan jamak ‘aqadl yang berarti 

mengikat suatu hal dengan suatu hal sehingga bukan menjadi bagiannya 

dengan keterkaitan tidak terpisah dengannya sehingga dua sesuatu hal ini diikat 

dengan kuat. Pada intinya ayat ini terdapat penekanan kepada kita semua 

bahwa akad tersebut dimaksudkan sebagai ikatan dalam kerja sama melakukan 

kebaikan bukan seperti keburukan.7 Jadi inti kerjasama ini ialah dalam hal 

 
5 Nurika, Rizki Rahmadini. “Peran Diplomasi Komersial Dalam Pengembangan Industri 

Smelter Bauksit di Indonesia. Thesis. (Universitas Gajah Mada,2015) 
6 Kementerian Agama RI, ‘No Title’ 

<https://quran.kemenag.go.id/quran/perkata/surah/5?from=1&to=120>. 
7 M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an”, 

(Journal of Chemical Information and Modeling Vol. 01, Issue 01, 2013), hlm. 7. 
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kebaikan seperti kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Cina melalui 

diplomasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan transfer teknologi 

serta menambah ilmu dalam bidang teknologi bagi Indonesia dalam penelitian 

ini. 

Dalam mengembangkan diplomasi ekonomi, Indonesia juga 

bekerjasama dengan negara besar seperti Cina. Kalau kita lihat bahwa Cina 

perkembangan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir ini. 

Kemajuan yang dicapai tidak lepas dari transformasi yang strategi buka diri, 

keputusan Cina dalam bergabung dengan ekonomi dunia adalah salah satu 

pilihan yang sangat baik bagi kepentingan nasional Cina. Pembukaan diri 

negara Cina berawal pada masa pemerintahan Deng Xiaoping, yang 

mengambil langkah perubahan Cina menuju ekonomi pasar. Deng Xiaoping 

dengan bertahap mengubah sistem ekonomi nasional dan melakukan banyak 

inovasi dengan reformasi yang membawa Cina menjadi kekuatan ekonomi 

terbesar.8 

Reformasi yang diawali pada bidang pertanian, yang memilih memulai 

pembangunannya dari pedesaan. Sukses dengan reformasi pertaniannya, Deng 

Xiaoping melangkah pada reformasi industri, dengan menetapkan strategi 

untuk membangun zona khusus. Yang dimana pemerintah di wilayah tersebut 

tidak memberlakukan undang-undang anti bisnisnya dan kemudian diganti 

dengan pajak yang rendah dan aturan usaha yang mempermudah pabrik-pabrik 

yang menghasilkan barang yang akan dijual di luar negeri. Begitu 

pembangunan di wilayah zona ekonomi berkembang, Cina berusaha 

mengundang berbagai perusahaan asing untuk mendirikan pabrik agar dapat 

 
8 Bambang Santoso, ‘Kebangkitan Ekonomi China Dan Pengaruhnya Terhadap Beberapa 

Negara Di Kawasan Asia’, Global Insight Journal, 2.1 (2017), 227–49 
<https://doi.org/10.52447/gij.v2i1.1657>. 
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mempekerjakan ribuan pekerja Cina dan meminta agar pekerja Cina ini 

mendapatkan ilmu untuk dikembangkan agar produk yang akan diciptakan 

Cina menjadi pesaing produk lain di dunia. Kemudian sebagian lahan pertanian 

diubah menjadi lokasi industri. Deng Xiaoping juga menawarkan kebebasan 

pajak dan insentif serta memasang jaringan telepon dan infrastruktur lain.9 

Beberapa tahun kedepan Cina mengeluarkan kebijakan kerjasama yang 

disebut dengan Belt and Road Initiative (BRI), adalah proyek ambisius yang 

diinisiasi oleh pemerintah Cina pada tahun 2013. Tujuan utama dari BRI adalah 

untuk membangun kembali dan memperkuat jalur perdagangan yang 

menghubungkan Cina dengan Eropa dan negara-negara di Asia Tenggara. BRI 

bertujuan untuk menciptakan jaringan infrastruktur meliputi proyek 

pembangunan jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan dan lain-lain. inisiatif ini 

melibatkan berbagai negara di seluruh dunia dan telah menjadi salah satu 

program ekonomi dan investasi terbesar yang pernah dibuat Cina, salah satu 

yang bekerjasama langsung dengan Cina dalam proyek ini adalah Indonesia.10 

Sejarah kerjasama diplomatik pemerintahan Indonesia dan Cina telah 

lama terjalin dan mengalami pasang surut selama 6 dekade yang lalu. 

Hubungan kedua negara pada dasarnya sudah dibuka secara resmi pada tanggal 

9 Juni 1950. Namun, peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 

yaitu pemberontakan PKI di Indonesia berujung pada pembekuan hubungan 

diplomatik antara Indonesia dan Cina, karena munculnya kecurigaan 

keterlibatan Cina dalam peristiwa tersebut. Normalisasi hubungan 

dilaksanakan pada tahun 1990 setelah meninjau situasi kedua negara dan 

 
9 Bambang Santoso, ‘Kebangkitan Ekonomi China Dan Pengaruhnya Terhadap Beberapa 

Negara Di Kawasan Asia’, Global Insight Journal, 2.1 (2017), 227-50 
<https://doi.org/10.52447/gij.v2i1.1657>. 

10 Danika Ramadhani Azizah Fabtian, ‘Belt Road Initiatives (BRI): Intensi Tiongkok 
Sebagai Supremasi Di Samudra Hindia Dan Respon Counterbalance Dari India’, Jurnal Hubungan 
Internasional, 11.2 (2019), 240 <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i2.10981>. 
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politik global yang jadi membaik, hubungan keduanya terus meningkat di 

berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi dan banyak yang lain.11 

Selama satu dekade terakhir, diplomasi ekonomi Indonesia-Cina telah 

menjadi bagian penting dari hubungan bilateral kedua negara. Cina adalah 

mitra dagang terbesar Indonesia dan salah satu investor asing terbesar di 

Indonesia. Perdagangan bilateral antara Indonesia dan Cina telah tumbuh 

secara signifikan. Cina merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dan volume 

perdagangan bilateral meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Ekspor 

utama Indonesia ke Cina antara lain batu bara, minyak sawit, bijih besi, karet 

dan produk pertanian lainnya. Pada saat yang sama, Indonesia mengimpor 

berbagai produk dari Cina, seperti mesin, elektronik, tekstil, dan peralatan 

lainnya.12 Selain itu, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk 

meningkatkan daya saing ekonomi melalui reformasi struktural, pembangunan 

infrastruktur, peningkatan di sektor industri yang lebih maju. Semua ini 

bertujuan untuk menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dalam beberapa tahun 

terakhir dalam pemerintahan Jokowi diplomasi ekonomi Indonesia semakin 

memuncak.13 

Cina adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Pada tahun 

2021, perdagangan antara Indonesia dan Cina mencapai sekitar Rp1.550 

triliun. Dari jumlah tersebut, Indonesia mengekspor barang senilai sekitar 

Rp53,76 triliun ke Cina dan mengimpor barang senilai sekitar Rp56,23 triliun 

 
11 AZIZAH, Umi.,’ Normalisasi Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Cina Pada Tahun 

1990-1998’, Jurnal Repository Universitas Jember, 2021-11-07, 
<http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/107824>. 

12 Dina Yulianti R. Muhammad Teguh N., ‘Strategi Soft Power Dalam Ekspansi Ekonomi 
China Di Timur Tengah: Studi Kasus Kerjasama China-Iran’, Jurnal Mandala Jurnal Ilmu 
Hubungan Internasional, 1 (2018), 247–65 <https://doi.org/10.33822/mjihi.v1i2.432>. 

13 Silfiana.‘Pembangunan Ekonomi Cina Berdasarkan Teori Deng Xiaoping Dan Konsep 
Tiga Perwakilan’, EJournal Ilmu Hubungan Internasional, 6.3 (2018), 1065–78. 
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dari Cina. Artinya, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sekitar 

Rp2,46 triliun. Nilai perdagangan dengan Cina membentuk sekitar seperempat 

dari total perdagangan Indonesia dengan semua mitranya, yang mencapai 

sekitar Rp427,71 triliun. Selama periode Januari-Oktober 2022, perdagangan 

antara Indonesia dan Cina meningkat sebesar 26% dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun sebelumnya, mencapai sekitar Rp109,22 triliun. Nilai 

ini masih signifikan, mencakup sekitar 24,6% dari total perdagangan Indonesia 

dengan semua mitranya.14 

Pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo atau sering disebut Presiden 

Jokowi yang menggantikan Presiden SBY periode selanjutnya, dalam 

diplomasi ekonomi prioritas kebijakan luar negerinya. Prioritas berbasis 

kebijakan luar negeri salah satu visi dan tugas Presiden Joko Widodo untuk 

pembangunan infrastruktur dan maritim, yaitu diplomasi ekonomi yang 

berorientasi pada pembangunan khususnya dalam program infrastruktur. 

Infrastruktur adalah kunci terpenting pengembangan karena sangat 

mengesankan untuk berbagai sektor ekonomi dapat mendukung pertumbuhan 

ekonomi Indonesia.15 Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan arahan 

tentang penguatan diplomasi ekonomi dalam beberapa kesempatan. Pada 

Sidang Kabinet Paripurna tanggal 8 Juli 2019, Presiden menyampaikan agar 

diplomasi pemerintah lebih didorong pada diplomasi ekonomi, seperti 

penyelesaian Free Trade Agreement (FTA), serta kantor-kantor perwakilan RI 

yang berada di luar negeri agar benar-benar difungsikan untuk melakukan 

diplomasi ekonomi. Selain itu, pada Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI tanggal 

 
14 Viva Budy Kusnandar. ‘Perdagangan Indonesia dengan Tiongkok Kembali Tembus 

US$100 Miliar’, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/12/perdagangan-indonesia-
dengan-tiongkok-kembali-tembus-us100-miliar 

15 Wiwiek Rukmi Dwi Astuti and Laode Muhamad Fathun, ‘Diplomasi Ekonomi 
Indonesia Di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo’, Intermestic: 
Journal of International Studies, 5.1 (2020), 47 <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>. 
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9 Januari 2020, Presiden juga memberikan arahan kepada seluruh Perwakilan 

RI agar fokus pada diplomasi ekonomi dan agar 70-80 persen kegiatan 

dicurahkan untuk diplomasi ekonomi karena itu yang diperlukan oleh 

Indonesia saat ini. Selain sebagai duta perdamaian, Kepala Perwakilan RI juga 

ditugaskan menjadi duta ekspor dan duta investasi.16  

Selain itu, Cina telah menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia 

yang akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan 

lapangan kerja dan memperkuat sektor-sektor strategis di Indonesia, terkait 

dengan diplomasi ekonomi Indonesia dan Cina juga menjalin kerjasama 

bilateral dan multilateral. Kedua negara terjalin dalam kerjasama Asean-Cina 

Free Trade Area (ACFTA), yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama 

perdagangan dan investasi antara Asean dan Cina.17 Salah satu alasan 

Indonesia selalu memilih Cina daripada Jepang dan Negara lain alasannya 

adalah Tiongkok menawarkan pinjaman sekitar Rp73,92 triliun dengan jangka 

waktu 50 tahun dan bunga 2 persen dalam dolar AS, sementara Jepang 

menawarkan pinjaman sekitar Rp60,14 triliun yang harus dibayar selama 40 

tahun dengan bunga hanya 0,1 persen dalam mata uang yen, dan ada masa 

tenggang selama 10 tahun dalam kerjasama kereta cepat. Selain itu, Tiongkok 

juga menawarkan jaminan untuk pembiayaan dan meningkatkan persentase 

konten lokal dalam proyek tersebut. Ini membuat proposal Tiongkok lebih 

menguntungkan dalam hal penawaran keuangan yang lebih murah dan 

dukungan untuk proyek dalam negeri.18 

 
16 Fajar Usman, S.Si., M.Si., Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian 

Investasi/BKPM, Focus Group Discussion (FGD) “Diplomasi Ekonomi Indonesia: Capaian, 
Pelajaran, dan Strategi ke Depan”, pada tanggal 6 Juni 2023.<https://setkab.go.id> 

17 Shafiah F. Muhibat & Rocky Intan, ‘Definisi Dan Pemetaan Diplomasi Ekonomi 
Indonesia’, CSIS Dan Kementerian Bappenas, 2020. 

18 Astriani, N., & Adharani, Y. (2017). Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dari 
Sudut Pandang Penegakan Hukum Penataan Ruang. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan 
Hukum Nasional, 6(2). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.173 
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Dari banyaknya kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Cina 

mulai dari investasi, infrastruktur serta pariwisata, beberapa pihak di Indonesia 

menilai kurangnya perhatian dalam kerjasama dibidang teknologi dan 

ketergantungan yang berlebihan pada teknologi asing dalam industri.19 Maka 

dari itu, Indonesia perlu melakukan transfer teknologi ini agar bisa 

menciptakan produk sendiri dan menghasilkan lapangan kerja bagi masyarakat 

Indonesia. 

Dengan bekerjasama, negara-negara dapat saling mengisi kesenjangan 

dan mempercepat pertumbuhan industri. Untuk mempromosikan kerja sama 

yang lebih baik, penting bagi negara-negara untuk memulai dialog intensif dan 

memahami kepentingan dan keprihatinan satu sama lain. Membangun 

kerangka kerjasama yang saling menguntungkan yang mencakup transfer 

teknologi dan kapasitas lokal bisa menjadi langkah positif. Selain itu, 

harmonisasi regulasi dan standar antar negara juga dapat memfasilitasi 

kerjasama dalam pembangunan infrastruktur. Kerjasama bilateral dalam 

penelitian dan pengembangan teknologi juga dapat diperkuat. Dengan 

memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara peneliti, insinyur 

dan profesional dari kedua negara, inovasi dapat didorong dan teknologi terkini 

dapat digunakan secara lebih efektif.20 

Pendalaman tujuan kerjasama antara Indonesia dan Cina di bidang 

teknologi menjadi tantangan yang harus dibenahi guna mewujudkan potensi 

negara secara maksimal. Dalam kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Cina 

memiliki kepentingan nasional tersendiri, mulai dari kebutuhan ekonomi 

 
19 Calista Laurinne Nugraha, ‘Penguatan Diplomasi Ekonomi Tiongkok Di ASEAN 

Melalui ACFTA Upgrading Protocol’, Insignia Journal of International Relations, 5.2 (2018), 67–
84. 

20 Arum Fitria Wulandari, ‘Kerjasama Indonesia – China: Transfer Tekhnologi Dibidang 
Industri Pertahanan’, Transformasi, II.28 (2015), 89–219 
<http://www.uncitral.org/pdf/english/text/sa>. 
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sampai kebutuhan transfer teknologi. Maka dari itu, untuk melihat apakah 

dalam kerjasama ini menguntungkan bagi kedua belah pihak atau cuma 

terkhusus untuk salah satu negara saja. Peneliti bertujuan untuk menelusuri 

lebih lanjut dan mendalami seperti apa agenda diplomasi ekonomi Indonesia 

dengan Cina terhadap aktifitas transfer teknologi. 

B. Rumusan Masalah 

Kerjasama antara Indonesia dan Cina di bidang ekonomi sangatlah 

menguntungkan, mulai dari investasi, permodalan tanpa bunga yang biasa 

disebut Asean-Cina Free Trade Area (ACFTA), infrastruktur dan pariwisata.21 

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Cina yang salah satunya di inisiasi yaitu One 

Belt Road (BRI), yang bertujuan untuk membangun hubungan infrastruktur 

yang kuat dan kerjasama ekonomi antara Cina dan negara-negara lain di Asia, 

Eropa, Afrika dan Timur Tengah. Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, 

hubungan antara Indonesia dan Cina telah mengalami kemajuan yang cukup 

pesat. Faktanya, terjadi peningkatan sinyal kuat yang menunjukkan adanya 

perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Cina. Perhatian Presiden 

Jokowi terhadap Tiongkok sudah terlihat sejak awal masa jabatannya, yang 

dimana Jokowi mengunjungi Negara pertama untuk melakukan diplomasinya 

yaitu Cina22. Kemudian  dilihat dari partisipasi Indonesia dalam proyek BRI 

ini telah membawa manfaat yang nyata untuk mendorong konektifitas dan 

pertumbuhan ekonomi negara. Namun perlu diingat bahwa ada tantangan dan 

resiko yang harus dihadapi, termasuk mengelola utang memenuhi kebutuhan 

 
21 Karina Saphira, R. Widya Setiabudi Sumadinata, and Dina Yulianti, ‘Kerja Sama 

Pertanian Indonesia Dengan China Dalam Kerangka AFCTA’, Padjadjaran Journal of International 
Relations, 4.2 (2022), 109 <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.38276>. 

22 DW (2017) Jokowi kunjungi Natuna isyarat tegas buat China [Online]. Tersedia dalam: 
<http://www.dw.com/id/jokowi-kunjungi-natuna-isyarat-tegas-buat-cina/a-19349442> 
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lokal dan menjaga lingkungan.23 Penulis mengamati terdapat aspek yang patut 

dieksplorasi lebih jauh tentang transfer teknologi yang dilakukan Indonesia dan 

Cina, Sehingga mencapai pada titik pertanyaan dalam penelitian adalah : 

Bagaimana upaya pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Jokowi 

dalam transfer teknologi dengan pemerintah Cina di sektor telekomunikasi? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus hadir sebagai batasan 

pembahasan dalam penelitian, hal ini dilakukan agar penelitian tidak 

terlalu luas dan data yang diperoleh tidak terlalu banyak sehingga 

memudahkan untuk menarik kesimpulan dari verifikasi data. Sebagaimana 

diketahui bahwa dalam suatu penelitian terdapat variabel dependen dan 

variabel independen dalam penelitian. Keduanya memiliki sebab dan 

akibat yang mungkin bisa dijadikan fokus dalam penelitian. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah diplomasi ekonomi atas transfer 

teknologi telekomunikasi, sedangkan variabel independennya adalah 

upaya pemerintah Indonesia terkait kerjasama diplomasi ekonomi dengan 

Cina. 

2. Deskripsi Fokus 

Agenda kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina 

merupakan hubungan sebab akibat terjadinya diplomasi ekonomi di 

bidang transfer teknologi telekomunikasi. 

 
23 Aspin Nur Arifin Rivai, ‘Ambisi Ekspansi Bisnis Dan Politik Strategis Cina Di Asia 

Tenggara Melalui Belt Road Initiative: Tinjauan Diplomasi Infrastruktur’, Review of International 
Relations, 4.2 (2023), 188–219 <https://doi.org/10.24252/rir.v4i2.35041>. 
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D. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan penelitian ini diperlukan agar di dalam penulisan mempunyai 

arah penelitian yang jelas. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui upaya pemerintah Indonesia dengan pemerintah cina melakukan 

diplomasi ekonominya dalam transfer teknologi di sektor telekomunikasi dan 

apakah dalam kerjasama ini menguntungkan bagi Indonesia di masa 

kepemimpinan Jokowi. 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai salah 

satu landasan dalam penelitian lain dibidang ilmu hubungan internasional 

maupun bidang serupa mengenai upaya kerjasama pemerintah Indonesia dan 

Cina dibidang transfer teknologi terkhusus di sektor telekomunikasi. 

E. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini penulis ingin mengeksplorasi tulisan-tulisan mengenai 

pekerja migran. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang 

diplomasi ekonomi, yang berfokus dalam isu transfer teknologi Indonesia 

dengan Cina. 

1. Pengaruh Ekonomi Cina di Asia Tenggara 

Diplomasi Cina dengan negara mitranya melalui kerjasama di 

bidang teknologi telekomunikasi telah menjadi topik yang semakin 

penting dan menarik dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara 

dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, Cina telah mengambil langkah-

langkah signifikan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik 

dengan negara-negara mitra, terutama dalam hal teknologi telekomunikasi. 

Pada saat yang sama, negara-negara mitra seperti Afrika, Amerika Latin, 

dan Asia Tenggara sedang mencari investasi dan teknologi dari Cina untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka. 
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Pada awal 2000-an, Cina memulai upaya untuk memperluas 

pengaruhnya di luar negeri, terutama di negara-negara berkembang di 

Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dalam kerangka strategi "Going Out" 

dan "Belt and Road Initiative", Cina telah melakukan upaya besar untuk 

memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara ini. Dalam hal 

teknologi telekomunikasi, Cina telah berinvestasi dalam infrastruktur 

telekomunikasi di negara-negara mitra dan membangun kemitraan dengan 

perusahaan lokal dalam produksi perangkat keras dan perangkat lunak. 

Pertumbuhan ekonomi Cina dalam beberapa dekade terakhir telah 

memungkinkan negara ini untuk menjadi pemain penting dalam industri 

teknologi telekomunikasi. Perusahaan seperti Huawei, ZTE, dan Cina 

Telecom telah berkembang pesat dan menjadi pemain global yang 

signifikan dalam produksi dan pengembangan teknologi telekomunikasi. 

Kekuatan ekonomi dan teknologi Cina telah membawa keuntungan bagi 

negara-negara mitra di mana perusahaan-perusahaan Cina telah 

berinvestasi.24 

Sementara itu, negara-negara mitra seperti Afrika, Amerika 

Latin, dan Asia Tenggara memiliki kebutuhan yang semakin meningkat 

untuk teknologi telekomunikasi yang modern dan terjangkau. Banyak 

negara-negara ini memiliki infrastruktur telekomunikasi yang terbatas dan 

memiliki populasi yang besar dan tumbuh pesat. Hal ini telah memicu 

permintaan yang besar untuk investasi dan teknologi dari Cina. Dalam 

upaya untuk memenuhi kebutuhan ini, Cina telah mengambil langkah-

langkah untuk memperluas pengaruhnya di negara-negara mitra melalui 

 
24 Danika Ramadhani Azizah Fabtian, ‘Belt Road Initiatives (BRI): Intensi Tiongkok 

Sebagai Supremasi Di Samudra Hindia Dan Respon Counterbalance Dari India’, Jurnal Hubungan 
Internasional, 11.2 (2019), 240 <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i2.10981>. 
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investasi dan kerjasama teknologi telekomunikasi. Cina telah memberikan 

pinjaman dan bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur 

telekomunikasi di negara-negara mitra. Pada saat yang sama, perusahaan-

perusahaan Cina telah berinvestasi dalam infrastruktur telekomunikasi di 

negara-negara mitra, termasuk pembangunan jaringan telepon seluler, 

satelit, dan serat optik. Kerjasama teknologi telekomunikasi antara Cina 

dan negara-negara mitranya telah menciptakan saling ketergantungan yang 

lebih dalam antara Cina dan negara-negara mitra.25 

Di salah satu jurnal yang berjudul “Ambisi Ekspansi Bisnis Dan 

Politik Strategis Cina Di Asia Tenggara Melalui Belt Road Initiative: 

Tinjauan Diplomasi Infrastruktur”, menjelaskan bahwa BRI menawarkan 

Cina kesempatan untuk meningkatkan kekuatan ekonominya di kawasan 

Asia Tenggara. Dengan investasi infrastruktur  besar, Cina dapat 

memperluas kehadirannya di sektor ekonomi utama di negara-negara 

target BRI. Untuk negara-negara Asia Tenggara, BRI dapat menawarkan 

peluang ekonomi yang signifikan. Investasi infrastruktur Cina dapat 

mempercepat pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja 

baru. Namun, penting bagi negara-negara tersebut untuk memastikan 

bahwa proyek BRI juga menguntungkan sektor ekonomi lokal dan 

berkelanjutan dalam jangka panjang.26 

Kemudian penulis yang sama juga menjelaskan di jurnal lainnya 

yang berjudul “Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Cina Dari Masa Ke Masa 

Dan Ambisi Internasional BUMN Cina DI Tangan Xi Jinping”, 

 
25 Danika Ramadhani Azizah Fabtian, ‘Belt Road Initiatives (BRI): Intensi Tiongkok 

Sebagai Supremasi Di Samudra Hindia Dan Respon Counterbalance Dari India’, Jurnal Hubungan 
Internasional, 11.2 (2019), 240 <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i2.10981>. 

26 Aspin Nur Arifin Rivai, ‘Ambisi Ekspansi Bisnis Dan Politik Strategis Cina Di Asia 
Tenggara Melalui Belt Road Initiative: Tinjauan Diplomasi Infrastruktur’, Review of International 
Relations, 4.2 (2023), 188–219 <https://doi.org/10.24252/rir.v4i2.35041>. 
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menjelaskan bahwa figur Jinping sangat penting dalam kemajuan serta 

kebijakan Cina, kemunculan BRI menambah jaringan di setiap kawasan 

ekonomi khusus (KEK). BRI juga menjadi instrumen utama dalam 

mendorong internasionalisasi perusahaan-perusahaan Cina yang dapat 

berkontribusi penting untuk memajukan kawasan perdagangan, industrial 

dan kawasan kerjasama ekonomi wilayah. Cina juga menjadi negara yang 

proaktif dalam mempromosikan perusahaan mereka, dalam upaya BRI ini 

mendahulukan kerjasama dalam bidang infrastruktur untuk mempercepat 

konektivitas suatu wilayah yang dijadikan Cina tempat lalu lalangnya 

kawasan kerjasama ekonomi.27 

Diplomasi adalah proses komunikasi dan negosiasi yang 

dilakukan antara negara-negara atau pihak-pihak lainnya untuk mencapai 

tujuan bersama, menjaga hubungan internasional, menyelesaikan konflik, 

atau mempromosikan kepentingan nasional. Menurut Edward Safarian 

diplomasi ekonomi melibatkan kegiatan diplomatik yang terkait dengan 

pembentukan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri, termasuk 

negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi. 

2. Kerjasama transfer teknologi Indonesia dengan Cina 

Persaingan kekuatan besar telah kembali ke panggung utama 

global. Namun, kompetisi babak baru berkembang dengan ketidakpastian 

yang belum pernah terjadi sebelumnya. Persaingan sengit antara Cina dan 

negara besar telah meluas dari perdagangan ke perlindungan teknologi 

tinggi, strategi regional, dan dua model pembangunan yang didukung oleh 

nilai yang berbeda. Fakta geopolitik dan teknologi yang lebih terjalin 

 
27 Internasionalisasi Bumn and Tangan Xi, ‘Kebijakan Ekonomi Luar Negeri China Dari 

Masa Ke Masa Dan Ambisi’, 1978 (1978). 
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mencerminkan persaingan intensif yang mendasari antara Cina dan negara 

besar lain dan memperburuk persaingan langsung antara beberapa negara 

besar. kekuatan untuk mengontrol aturan, norma, dan institusi yang akan 

mengatur hubungan internasional dalam beberapa dekade mendatang.  

Pentingnya teknologi asing sebagai inisiator perubahan teknologi 

dan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Teknologi asing dapat 

bertindak sebagai sumber pengetahuan, modal, dan praktik terbaik, 

membantu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan teknologi. 

inovasi lokal untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan keunggulan 

kompetitif di negara berkembang. Inovasi lokal dapat mencakup 

pengembangan dan penerapan pengetahuan baru, pengembangan produk 

dan proses baru, serta adaptasi teknologi asing dengan kondisi lokal. 

Perubahan teknologi mempengaruhi negara-negara berkembang dan 

upaya mereka untuk mengejar ketinggalan. Perubahan teknologi dapat 

menawarkan peluang baru bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, 

tetapi juga dapat menghadirkan tantangan bagi negara-negara yang belum 

memiliki kesiapan teknologi yang memadai. berbagai mekanisme atau 

strategi yang digunakan negara berkembang untuk mengikuti 

perkembangan teknologi. Ini mungkin termasuk transfer teknologi, 

kolaborasi penelitian, kebijakan inovasi, investasi dalam penelitian dan 

pengembangan, dan membangun kemampuan teknologi lokal. Ini dapat 

mencakup rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akses ke teknologi 

asing, memfasilitasi transfer teknologi, meningkatkan investasi penelitian 

dan pengembangan, serta mendorong kolaborasi publik-swasta.28 

 
28 Kartika Amalia Silalahi, ‘Analisis Model Bisnis Pada Divisi Agribisnis Bank Rakyat 

Indonesia Menggunakan Pendekatan Model Bisnis Kanvas’, Universitas IPB, 2015. 
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Kerja sama teknologi antara Cina dan negara lain telah menjadi 

faktor penting dalam perkembangan ekonomi dunia. Kerjasama teknologi 

Cina dengan negara lain memiliki dampak yang signifikan. Negara mitra 

dapat mengakses teknologi canggih dari Cina yang dapat meningkatkan 

kemampuan teknis mereka sendiri. Selain itu, kerjasama ini berpotensi 

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, 

dan inovasi di berbagai sektor. 

Cina telah mengalami difusi teknologi internasional yang 

signifikan melalui transfer teknologi, perdagangan, dan investasi asing. Ini 

telah berkontribusi pada pengembangan teknologi di Cina dengan 

mempercepat pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dari negara-

negara maju. Selain efek limpahan internasional, Cina juga memiliki difusi 

teknologi domestik yang kuat di antara wilayah negaranya sendiri. 

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan migrasi pekerja ke pusat teknologi 

telah menciptakan lingkungan di mana pengetahuan dan keahlian teknis 

dapat digunakan secara efektif. Aliran perkembangan teknologi di Cina 

dapat ditelusuri ke peran yang berbeda dari difusi teknologi internasional 

dan domestik. Limpahan teknologi internasional cenderung 

mempengaruhi industri yang lebih maju secara teknologi, sementara 

luapan teknologi dalam negeri mendorong perkembangan teknologi di 

sektor ekonomi Cina yang lebih maju. Kebijakan pemerintah memainkan 

peran penting dalam mempromosikan penyebaran teknologi internasional 

dan domestik dan membentuk jalur perkembangan teknologi di Cina. 

Kebijakan inovasi, dukungan penelitian dan pengembangan, investasi 

infrastruktur, dan kerja sama internasional telah membantu menciptakan 
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lingkungan yang menguntungkan bagi pengembangan teknologi di negara 

ini.29 

Cina telah meluncurkan inisiatif penting seperti "One Belt One 

Road" (OBOR) atau "Belt and Road Initiative" (BRI) adalah proyek 

ambisius di mana Cina bergabung dalam upaya membangun jaringan 

koneksi yang luas  dengan lebih dari 100 negara di Asia, Eropa, Afrika, 

dan Amerika Latin melalui pembangunan infrastruktur dan kerja sama 

ekonomi. Ini adalah inisiatif global yang bertujuan untuk meningkatkan 

perdagangan, investasi, dan hubungan orang-ke-orang, kemudian tujuan 

lainnya memperkuat hubungan infrastruktur dan membangun hubungan 

komersial yang lebih erat dengan negara-negara di Asia, Eropa dan Afrika. 

Melalui BRI, Cina telah berinvestasi dalam proyek-proyek teknologi 

seperti pembangunan infrastruktur telekomunikasi, transportasi, dan 

energi di berbagai negara mitra. Kerja sama ini mencakup transfer 

teknologi, kolaborasi penelitian, investasi dalam proyek teknologi, dan 

membangun kemampuan teknologi lokal.30 

BRI juga memiliki dimensi geopolitik yang penting. Prakarsa-

prakarsa ini akan membantu Cina memperluas pengaruhnya secara 

regional dan global, memperkuat posisinya sebagai pemimpin ekonomi, 

dan membina hubungan diplomatik yang lebih erat dengan negara-negara 

mitra. BRI juga menawarkan peluang kepada Cina untuk memperkuat 

kehadirannya di wilayah strategis seperti Selat Malaka dan Laut Cina 

Selatan. BRI berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

 
29 NHM Ibrahim, ‘DAMPAK EKSPANSI PERUSAHAAN OTOMOTIF TESLA 

TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI OTOMOTIF DI CHINA= The Impact of Tesla’s 
Automotive …’, 2022 <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24116/>. 

30 Calista Laurinne Nugraha, ‘Penguatan Diplomasi Ekonomi Tiongkok Di ASEAN 
Melalui ACFTA Upgrading Protocol’, Insignia Journal of International Relations, 5.2 (2018), 67–
84. 
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menciptakan lapangan kerja, menutup kesenjangan infrastruktur dan 

mendorong kerja sama regional. Inisiatif ini juga dapat meningkatkan 

hubungan dan integrasi ekonomi antara negara-negara yang bersangkutan, 

mendukung pembangunan berkelanjutan dan mempromosikan pertukaran 

budaya dan pemahaman antar negara. Meski memiliki potensi yang besar, 

BRI juga menghadapi beberapa tantangan dan kontroversi. Beberapa 

negara meragukan tujuan dan manfaatnya, takut akan meningkatnya utang, 

dampak lingkungan, transparansi proyek, serta keamanan dan hak asasi 

manusia. Cina harus mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa BRI 

dilaksanakan dengan cara yang bertanggung jawab dan saling 

menguntungkan.31 

3. Peluang dan Tantangan Transfer Teknologi Dalam Dinamika 

Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Cina 

Untuk memahami peluang dan tantangan dalam meningkatkan 

kerjasama Indonesia dan Cina terdapat Perbedaan regulasi dan kebijakan 

Indonesia dan Cina di bidang teknologi dan informasi dapat menghambat 

kerja sama. Perbedaan regulasi terkait privasi, keamanan, dan lisensi 

komersial dapat memperlambat proses kolaborasi dan menciptakan 

ketidakpastian bagi perusahaan teknologi. Persaingan antar perusahaan 

teknologi di pasar yang sama dapat menghambat kerja sama antara 

Indonesia dan Cina. Perusahaan Cina dengan kehadiran yang kuat di pasar 

global dapat menjadi pesaing langsung  perusahaan teknologi Indonesia.32 

 
31 Arum Fitria Wulandari, ‘Kerjasama Indonesia – China: Transfer Tekhnologi Dibidang 

Industri Pertahanan’, Transformasi, II.28 (2015), 89–219 
<http://www.uncitral.org/pdf/english/text/sa>. 

32 Karina Saphira, R. Widya Setiabudi Sumadinata, and Dina Yulianti, ‘Kerja Sama 
Pertanian Indonesia Dengan China Dalam Kerangka AFCTA’, Padjadjaran Journal of International 
Relations, 4.2 (2022), 109 <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.38276>. 
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Menurut jurnal yang berjudul “Paradigma dan Problematika  

Diplomasi Ekonomi Indonesia” oleh Erza, menyimpulkan bahwa secara 

umum, pemahaman tentang diplomasi ekonomi dalam praktiknya masih 

sangat terbatas, termasuk di Indonesia. Dalam laporan akhir tahun 2011, 

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI hanya menyebutkan satu indikator 

keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia, yaitu pertumbuhan volume 

perdagangan Indonesia dengan mitra dagangnya. Dalam kasus Indonesia, 

ketaatan terhadap paradigma diplomasi tradisional dalam praktek 

diplomasi umum Indonesia merupakan masalah yang paling nyata. 

Sayangnya, sebagai lembaga sentral praktik diplomasi, Departemen Luar 

Negeri masih terlalu fokus pada diplomasi terkait isu-isu politik besar.33 

Terbatasnya peran, misi, dan kewenangan Departemen Luar 

Negeri dalam diplomasi ekonomi menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi, 

terdapat kesenjangan  hasil yang diharapkan dari kewenangan yang 

didelegasikan kepada Kementerian Luar Negeri. Meski tidak bisa 

dikatakan dari segi ekonomi tidak ada keengganan untuk berbagi 

kekuasaan dengan Departemen Luar Negeri, namun beberapa instansi 

pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ekonomi masih 

menunjukkan ego sektoral yang cukup tinggi. Misalnya perselisihan tahun 

2011 antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan terkait penguatan kebijakan  ekspor barang. Dalam hal ini 

lemahnya koordinasi  antar instansi dan peran koordinasi Kementerian 

Perekonomian antar instansi. Partai yang menyatukan perbedaan tersebut 

masih belum optimal. Dalam situasi seperti itu, cukup sulit mengharapkan 

 
33 P M Erza Killian, ‘Paradigma Dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia’, 2, 

170–85. 
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Kementerian Luar Negeri menjadi salah satu aktor utama  diplomasi 

ekonomi Indonesia.34 

Permasalahan terbesar diplomasi ekonomi Indonesia, selain 

lemahnya koordinasi antar lembaga, adalah kuatnya persepsi dan stigma 

bahwa diplomasi yang dilakukan Kemlu adalah diplomasi tentang isu-isu 

politik yang penting, yaitu politik dan keamanan. Diplomasi jangka 

panjang yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri menangani masalah 

perbatasan, keamanan tradisional, kejahatan lintas batas dan masalah lain 

yang dianggap sangat politis, sementara departemen lain menangani 

masalah kepentingan politik yang lebih rendah, seperti kesepakatan 

Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. dengan diplomasi budaya, 

dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan menangani diplomasi 

ekonomi. Ironisnya, lembaga-lembaga tersebut juga memiliki dan melatih 

diplomatnya sendiri, sehingga Departemen Luar Negeri tidak mungkin 

bertindak sebagai diplomat lembaga tersebut. Akibat dari fenomena 

tersebut, anggapan bahwa kegiatan diplomasi Kementerian Luar Negeri 

hanyalah diplomasi politik tingkat tinggi menjadi semakin kuat baik di 

masyarakat maupun di pemerintahan.35 

F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan alat atau instrumen yang digunakan 

untuk memperoleh data, memilah dan menganalisis informasi sehingga kita 

dapat sampai pada satu kesimpulan penelitian. Dalam metode penelitian, 

 
34 P M Erza Killian, ‘Paradigma Dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia’, 2, 

170–85. 
35 Surmayani, ‘Jurnal Skripsi Efektivitas Diplomasi Ekonomichina Untuk Meningkatkan 

Hegemoni Ekonomi Di Asean Melalui Asean- China’, 2018. 
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pemilihan jenis metode yang sesuai penting untuk meyakinkan orang lain 

bahwa penelitian kita memiliki validitas. 

1. Jenis penelitian 

Elemen dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Dalam hubungan internasional, jenis penelitian kualitatif 

digunakan dengan tujuan agar suatu permasalahan dari fenomena 

hubungan internasional yang terjadi dapat diteliti dengan mencari jawaban 

dari sebuah pertanyaan penelitian menggunakan prosedur yang sistematis 

dengan menempatkan pentingnya pemahaman tentang makna konteks 

politik, budaya, sosial, dan ekonomi. Lebih lanjut, pendekatan yang 

digunakan merupakan pendekatan case study research atau studi kasus, 

dalam hubungan internasional pendekatan ini secara spesifik menjelaskan 

dan menemukan kecenderungan arah langkah dari perkembangan suatu 

kasus.36 

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan case study research 

dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang berupa kumpulan kata - kata 

yang secara tertulis ataupun lisan dari para perilaku orang - orang yang 

diamati dan analitis dengan menekankan seberapa pentingnya suatu makna 

dari suatu fenomena atau konteks permasalahan dengan analisis yang lebih 

dalam untuk memperoleh sebuah gambaran ataupun keterangan yang lebih 

akurat. 

Sama halnya dengan model penelitian kualitatif yang lain seperti 

fenomenologi, etnografi, etnometodologi, grounded research dan studi 

teks. Studi kasus Juga dilakukan dalam latar belakang yang bersifat 

alamiah, holistic dan mendalam. Alamiah berarti proses penelitian dan 

 
36 Umrati, Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian 

Pendidikan”. Makassar, Juli 2020. Hal-7 
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pengambilan informasinya dilakukan dalam kehidupan yang nyata (real-

life event) seorang peneliti tidak perlu membuat rekayasa atau uji coba 

pada subjek penelitian. Dengan informasi apa adanya ini membuat data 

lebih akurat dan hasil yang akan di capai jauh dari bias.37 

Penulis mengambil metode studi kasus karena untuk dapat melihat 

dan memahami diplomasi ekonomi Negara. Yang dimana kerjasama 

bilateral antar Negara bukan menjadi topic yang baru, apalagi membahas 

tentang transfer teknologi. Penulis memfokuskan  pada Indonesia dan Cina 

sebagai Negara yang lagi berada pada masa puncak kerjasamanya. 

2. Pendekatan Penelitian 

Paradigma realis merupakan salah satu kerangka teori yang paling 

dominan dan berpengaruh dalam kajian hubungan internasional. Model ini 

menjabarkan beberapa prinsip dasar yang membentuk pandangan dunia 

tentang bagaimana negara-negara berinteraksi dalam sistem internasional. 

Salah satu asumsi mendasar realisme adalah bahwa sistem internasional 

bersifat anarkis. Artinya tidak ada otoritas pusat yang mengatur perilaku 

negara dan setiap negara bertindak sesuai dengan kepentingan 

nasionalnya. Anarki ini menciptakan persaingan alami antar negara dalam 

mencari kekuasaan dan keamanan. Realisme menganggap kepentingan 

nasional sebagai faktor utama yang memotivasi tindakan suatu bangsa. 

Kepentingan nasional ini seringkali diukur berdasarkan kekuasaan dan 

keamanan. Bangsa-bangsa diharapkan melakukan apa pun yang 

 
37 John W. Creswell, ‘Case Study Research Design and Methods’, Studi Kasus, 2008, 1–

12 <https://doi.org/10.1097/FCH.0b013e31822dda9e>. 
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diperlukan untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan 

nasionalnya.38 

Didalam paradigma realisme terdapat 3 prinsip yang dapat disebut 

dengan trinitas yaitu objective realism yang mempercayai adanya relitas 

objektif, jidgemental rationality adanya rasionalitas sebagai tolak ukur 

dalam menilai kebenaran pengetahuan, dan subjective epistimologi yaitu 

pengetahuan subjektif mengenai realitas objektif. Hubungan sebab akibat 

dalam realisme bukan dalam bentuk “Jika A maka B” karena paradigm ini 

menganggap jika A belum tentu menyebabkan terjadinya B apabila tidak 

ada faktor yang memicu terjadinya B. oleh sebab tugas ilmu social yaitu 

mengkaji realitas social sebagai bentuk dalam menemukan mekanisme 

social dan struktur social yang menciptakan fenomena tersebut.39 

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan paradigm realisme. 

Paradigm ini beranggapan jika kenyataan tidak bersifat tunggal akan tetapi 

bersifat majemuk dan berlapis-lapis. Dalam pandangan realisme kritis 

menganggap bahwa segala fenomena social merupakan actor dan hasil dari 

sebuah struktur social. Menurut Bhaskar bahwa realitas social harus 

memiliki keteraturan dan terstruktur jika tidak, maka tidak mungkin 

terdapat pada ilmu social. Paradigma ini menganggap pengamatan empiris 

atau apa yang dialami (experiences) bukan menjadi satu-satunya unsur 

kerja untuk mengamati kenyataan. Melainkan terdapat unsur lain seperti 

mekanisme (mechanism) dan kejadian (event) yang mencakup segala 

sesuatu yang dianggap realitas. Dalam paradigm ini, memungkinkan 

 
38 Kreisler, H. (2002) Conversations with John J.Mearsheimer: Through the Realist Lens 

[Online]. Institute of International Studies, UC Berkeley. Tersedia dalam: 
<http://globetrotter.berkeley.edu/peop le2/Mearsheimer/mearsheim ercon2.html> 

39 Dudi Hidayat, “Proses Pengembangan Inovasi Frugal Dilihat Dari Perspektif Ekonomi 
Institutional Berparadigma Realisme Kritis”. Pusat Penelitian Perkembangan Iptek LIPI, Vol.10 
No.2 Tahun 2012. Hal 116-138 
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peneliti untuk mendapatkan gagasan maupun hipotesa fenomena 

penelitian dari sudut pandang yang berbeda. 40 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. 

Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan 

dalam bentuk angka. Yang dimaksud dengan sumber data dalam 

penelitiaan adalah subjek darimana data dapat diperoleh. 

Dalam penelitian ini menggunakan satu sumber yaitu sekunder. 

Sumber data sekunder yaitu berupa data-data yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti sebelumnya. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam 

bentuk dokumen, jurnal, buku, artikel, dan berita online.41 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang 

diimplementasikan dalam menghimpun data-data yang diperlukan. Bagian 

ini menjadi satu langkah strategis dan sistematis untuk memperoleh data 

yang valid, memiliki krebilitas yang tinggi dalam melihat kebenaran 

penelitian yang ada. Sehingga penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan informasi atau data melalui: 

Studi Literatur, penelitian literatur merupakan sumber informasi 

yang penting. Penelitian kepustakaan mengumpulkan dan menganalisis 

berbagai sumber informasi kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku, 

laporan penelitian, artikel dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan 

dengan kasus yang sedang diselidiki. Melalui penelitian literatur, peneliti 

dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian, 

 
40 Van Ness, P. (2014) Thomas Kuhn and International Relations Theory: Realism in 

Crisis [Online]. Tersedia dalam: <http://ips.cap.anu.edu.au/sites/defaul t/files/14-1.pdf> 
41 Jonathan Sarwono,”Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”. Graha Ilmu, 

Bandung. Juli 2006. Hal-209 
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kerangka teori yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait. 

Sumber literatur ini dapat memberikan dasar pengetahuan yang kuat, 

memperluas wawasan peneliti dan membantu merumuskan pertanyaan 

penelitian yang lebih spesifik.42 

5. Teknik Analis Data 

Pengolahan data merupakan bagian terpenting dari penelitian. 

Setelah proses pencarian data selesai dan dirasa cukup, langkah 

selanjutnya adalah pengumpulan data. Dalam proses ini, peneliti harus 

meninjau setiap informasi, menyusun informasi, memberi kode informasi, 

mengkategorikan informasi dan mengoreksi jawaban yang dianggap 

kurang jelas terkait dengan hasil wawancara. Setelah data terkumpul, baik 

melalui wawancara maupun observasi, kemudian didokumentasikan 

dalam bentuk gambar atau foto. Data akan langsung di olah oleh peneliti: 

a) Proses Reduksi Data 

Proses reduksi data dalam  studi kasus mengacu pada tahap 

analisis data dimana peneliti mereduksi, mengorganisasikan dan 

menyederhanakan data yang terkumpul agar diperoleh pemahaman 

yang lebih terarah dan bermakna terhadap kasus yang diteliti.  

b) Proses Penyajian Data 

Proses penyajian data dalam studi kasus merupakan tahap 

dimana peneliti mengkomunikasikan hasil analisis data kepada para 

pembaca atau pemangku kepentingan secara jelas, sistematis dan 

terstruktur. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengkomunikasikan 

 
42 Tony Dwi Susanto, Metode Penelitian STUDI KASUS (Case Study), Notes.Its.Ac.Id/, 

2020 <https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2020/08/30/metode-penelitian-studi-kasus-case-
study/>. 
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hasil penelitian secara efektif, menyajikan data yang relevan dan 

mendukung kesimpulan penelitian.  

c) Proses Menarik Kesimpulan 

Kesimpulan dalam studi kasus adalah fase analitis di mana 

peneliti menarik kesimpulan dari pengamatan yang ditemukan dalam 

materi yang dikumpulkan dan dianalisis. Tujuan dari proses ini adalah 

untuk menghubungkan hasil analisis dengan tujuan penelitian, untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kasus penelitian 

dan untuk memberikan jawaban yang dapat dipercaya atas pertanyaan 

penelitian. 
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BAB II 
 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori dan Konsep 

Indonesia dan Cina adalah dua negara dengan potensi teknologi yang 

besar. Indonesia adalah pasar dan populasi yang besar, sementara Cina 

memiliki  teknologi dan sumber daya yang kuat. Oleh karena itu, kerjasama 

transfer teknologi antar negara menawarkan peluang yang sangat menjanjikan 

bagi kepentingan nasional kedua Negara tersebut. 

Berdasarkan hal ini, penulis berusaha melihat bahwa transfer teknologi 

menjadi sangat penting untuk kerjasama diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, 

penulis menggunakan Diplomasi Ekonomi sebagai konsep untuk melihat 

bagaimana Indonesia menjalankan diplomasinya untuk mendapatkan 

kepentingan nasional yang diinginkan. 

1. Diplomasi Ekonomi 

Bagi pemerintah negara-negara berkembang, diplomasi ekonomi 

adalah terutama sebagai sarana untuk membangun pendekatan ekonomi 

yang kohesif dalam kebijakan luar negeri mereka, sambil secara simultan 

mengubah kekuatan ekonomi yang semakin meningkat menjadi pengaruh 

politik. Jika dilihat dari perspektif studi diplomasi, diplomasi ekonomi 

melayani tujuan ekonomi dan politik-strategis. Oleh karena itu, definisi 

komprehensif dari diplomasi ekonomi akan melihatnya sebagai istilah 

payung yang mengacu pada penggunaan sarana politik sebagai pengaruh 

dalam negosiasi internasional dengan tujuan meningkatkan kemakmuran 

ekonomi nasional, dan penggunaan pengaruh ekonomi untuk 

meningkatkan stabilitas politik suatu negara. Kegiatan yang termasuk 
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dalam lingkup istilah payung ini bervariasi, mulai dari promosi 

perdagangan dan investasi (termasuk melalui misi ekonomi dan berbagi 

informasi intelijen) dan negosiasi perjanjian ekonomi dan keuangan, 

hingga insentif seperti bantuan pembangunan dan tindakan paksa seperti 

sanksi ekonomi.43 

Diplomasi dalam pengertian klasik dapat dipahami sebagai sarana 

negara mencapai tujuan kebijakan luar negerinya, Berridge cenderung 

mendefinisikan diplomasi ekonomi secara luas, yaitu mencakup tujuan 

ekonomi dan politik strategis. Kemudian diplomasi ekonomi melibatkan 

pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk mencapai suatu tujuan 

kebijakan luar negeri, sejumlah tindakan diplomatik dan strategi yang 

dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk 

memengaruhi kebijakan ekonomi negara lain, memfasilitasi perdagangan 

dan investasi internasional, serta memecahkan masalah yang terkait 

dengan ekonomi dalam hubungan internasional.44 

Secara praktis, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah negara 

maju, mulai dari Jerman hingga Australia, telah memusatkan kembali pada 

kepentingan strategis dan ekonomi inti serta memperkuat hubungan 

dengan mitra kunci. Hal ini terlihat dari dokumen strategi pemerintah dan 

investasi yang lebih besar dalam kemampuan diplomasi ekonomi, 

termasuk pembukaan lebih banyak perwakilan dengan fokus ekonomi dan 

penunjukan diplomat dengan kredensial ekonomi (untuk mempromosikan 

perdagangan, investasi, dan kerja sama di bidang inovasi atau pertanian, 

 
43 Maaike Okano-Heijmans, ‘Conceptualizing Economic Diplomacy:The Crossroads of 

International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies’, The Hague Journal of Diplomacy, 
6.1–2 (2011), 7–36 <https://doi.org/10.1163/187119111X566742>. 

44 G. R. Berridge, Alan James.,’ A Dictionary of Diplomacy’, Palgrave Macmillan 
London 07 November 2003, XVI, 296 
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misalnya). Pemerintah juga telah memperkuat kegiatan diplomasi 

ekonomi, seperti misi ekonomi yang dipimpin oleh tokoh politik tingkat 

tinggi ke pasar yang menjanjikan, dan negosiasi perjanjian ekonomi 

bilateral dan regional, termasuk perjanjian perdagangan bebas. Dalam 

konteks multilateral, diplomasi ekonomi juga menjadi perhatian utama. 

Secara lebih umum, negara-negara maju dan berkembang menyadari 

pentingnya diplomasi ekonomi dan keuangan yang semakin meningkat, 

serta tantangan "kapitalisme negara". Hal ini tidak mengherankan karena 

pemerintah di negara-negara pengikut yang terlambat umumnya 

memainkan peran penting dalam industri yang dioperasikan oleh sektor 

swasta, misalnya dalam sektor seperti pengelolaan air, energi, pertanian, 

dan pengembangan pelabuhan. Baik Beijing maupun Tokyo menggunakan 

berbagai instrumen diplomasi ekonomi, termasuk perjanjian kemitraan 

ekonomi yang komprehensif dan proyek kerja sama pembangunan, dalam 

upaya untuk memperkuat posisi relatif mereka terhadap satu sama lain. 

Permainan serupa juga dilakukan oleh UE dan Rusia dalam hubungan 

bilateral mereka dan wilayah sekitarnya.45 

Namun, tingkat perkembangan bukanlah satu-satunya indikator 

dari sejauh mana keterlibatan negara dalam pasar. Perbedaan juga ada 

antara negara-negara dan wilayah. Salah satu ciri umum dari pemerintah 

banyak negara Asia, misalnya, adalah alokasi strategis sumber daya untuk 

mendorong pertumbuhan sektor swasta yang sangat beragam di dalam 

negeri dan di luar negeri. Ini mungkin adalah perbedaan terbesar 

dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah dan Rusia, di mana 

 
45 Okano-Heijmans., ‘Conceptualizing Economic Diplomacy:The Crossroads of 

International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies’, The Hague Journal of Diplomacy, 
6.1 (2011), 3 <https://doi.org/10.1163/187119111X566742>. 
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industri sumber daya alam yang dimiliki negara mendominasi sektor 

swasta - menciptakan diplomasi ekonomi yang sempit dan dipimpin oleh 

negara yang berfokus pada sektor energi. Variasi antara negara-negara 

Asia, pada gilirannya, terletak pada apakah peran kuat negara diorganisir 

secara formal - seperti di Cina, Vietnam, dan Singapura - atau lebih tidak 

resmi - seperti di Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. 

Ketika membahas berbagai pemain yang termasuk dalam 'negara' 

sebagai aktor dalam diplomasi ekonomi, berguna untuk memikirkan dalam 

hal sistem diplomatik nasional (NDS) - yaitu, seperangkat institusi dan 

aktor yang dikonfigurasi untuk mengelola lingkungan internasional suatu 

negara. Kementerian Luar Negeri dan jaringan perwakilan luar negeri 

adalah salah satu fitur karakteristik yang memiliki arti khusus dalam 

sistem ini. Namun, mereka beroperasi dalam jaringan yang semakin 

kompleks dalam mengelola urusan luar negeri. Kementerian dan lembaga 

semi-pemerintah lainnya yang terlibat dalam bidang diplomasi ekonomi 

meliputi yang bertanggung jawab atas perdagangan dan urusan ekonomi, 

pertanian, infrastruktur, serta kerjasama pembangunan dan perubahan 

iklim. Terlepas dari tingkat perkembangan atau budaya politik-ekonomi 

suatu negara, semuanya menghadapi tantangan berkelanjutan dalam 

mengoptimalkan proses pengambilan keputusan yang sangat kompleks 

dalam diplomasi ekonomi.46 

Dari perspektif aktor diplomasi ekonomi, secara konvensional 

aktor diplomasi tentunya adalah Kementerian Luar Negeri suatu negara 

beserta dengan misi diplomatiknya. Tetapi untuk diplomasi ekonomi, 

 
46 Okano-Heijmans., ‘Conceptualizing Economic Diplomacy:The Crossroads of 

International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies’, The Hague Journal of Diplomacy, 
6.2 (2011), 4 <https://doi.org/10.1163/187119111X566742>. 
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aktor dan pemangku kepentingan meluas jauh lebih banyak. Secara 

spesifik penempatan diplomasi ekonomi dalam konteks ekonomi yang 

melibatkan aktor-aktor baru yaitu organisasi non-pemerintah, lembaga 

kajian/penelitian, dan perusahaan multi-nasional yang memiliki tujuan 

mempengaruhi kebijakan negara.47 Kemudian secara khusus menekankan 

keterlibatan actor-aktor penting dari sektor bisnis dalam pertemuan yang 

membahas diplomasi ekonomi. Aktoraktor tersebut juga harus dilibatkan 

dalam pertemuan dengan negara lain ketika membahas diplomasi 

ekonomi. Sektor swasta merupakan elemen penting dalam pelaksanaan 

dan kesuksesan diplomasi ekonomi.48 

Di negara-negara di mana berbagai aspek diplomasi ekonomi 

digabungkan, seperti sebelumnya, terdapat seorang menteri yang 

bertanggung jawab atas pembangunan internasional dan seorang menteri 

yang bertanggung jawab atas perdagangan. Namun, kekuasaan kedua 

menteri tersebut berasal dari kekuasaan menteri urusan luar negeri. Oleh 

karena itu, mereka berada di bawah kepemimpinan menteri luar negeri, 

meskipun dalam praktiknya menteri pembangunan dan perdagangan 

diberikan sejumlah kebebasan. Ketika melihat negosiasi perdagangan 

khususnya, kita menemukan bahwa negara-negara telah menemukan 

solusi yang berbeda untuk meningkatkan koordinasi antara kementerian 

dan memastikan bahwa isu-isu non-ekonomi juga dipertimbangkan. Di 

Uni Eropa, negosiator utama beserta stafnya semuanya berasal dari 

Direktorat Jenderal Perdagangan, sementara negosiator utama negosiasi 

perdagangan di Jepang selalu merupakan pejabat Kementerian Luar 

 
47 Barua, Poonam.  “Economic Diplomacy in South Asia: Priorities and Stakeholders in 

the New Economy.” South Asian Survey, Volume 13(1) (2006) 
48 Rana, Kishan S. “Economic Diplomacy: What Might Best Serve A Developing 

Country?” International Journal of Diplomacy and Economy, Volume 1(3/4) (2013). 



33 
 

 
 

Negeri. Norwegia mengambil jalan tengah, dengan menempatkan 

kementerian luar negeri bertanggung jawab atas isu perdagangan 

multilateral dan mempercayakan Kementerian Perdagangan untuk 

mengurus isu-isu bilateral, sedangkan di Amerika Serikat, Kantor 

Perwakilan Perdagangan (USTR) memiliki hubungan langsung dengan 

Presiden dan Kabinetnya karena merupakan bagian dari Kantor Eksekutif. 

Seperti yang dijelaskan di atas, mengelola kepentingan dan 

tanggung jawab antara kementerian-menterian tersebut menantang, dan 

diplomasi ekonomi melibatkan lebih banyak aktor daripada hanya 

perwakilan pemerintah negara-negara saja. Diplomasi ekonomi 

melibatkan hubungan antara pemerintah-pemerintah, tetapi juga semakin 

berkaitan dengan membangun jaringan antara pemerintah dan bisnis serta 

membuka jaringan ini bagi sektor swasta dan ekonomi secara umum. Fakta 

bahwa aktor non-negara memiliki kepentingan dalam diplomasi ekonomi 

tidak berarti bahwa mereka memiliki pengaruh yang signifikan. Diplomasi 

perdagangan, misalnya, dikatakan masih terutama terdiri dari negosiasi 

swasta antara pejabat kementerian perdagangan yang mewakili 

pemerintahan tertentu, sementara kepentingan bisnis dan masyarakat sipil 

sebagian besar masih dimediasi dan diwakili oleh diplomat pemerintah. 

Demikian pula, meskipun aktor non-negara memiliki kepentingan yang 

signifikan dalam diplomasi komersial dan kerja sama pembangunan, 

mereka sebenarnya tidak ikut serta dalam negosiasi dengan mitra publik 

asing. Lebih tepatnya, mereka dapat dikarakterisasi sebagai kelompok 

tekanan yang berusaha mengarahkan kebijakan pemerintah ke arah 

tertentu, serta sebagai konsumen fasilitasi pemerintah (dalam kasus 



34 
 

 
 

diplomasi komersial) atau pelaksana kebijakan pemerintah (dalam kasus 

kerja sama pembangunan).49 

Diplomasi ekonomi memiliki akar panjang dalam sejarah 

hubungan internasional. Dengan perkembangan perdagangan dan interaksi 

ekonomi antar negara, praktik diplomasi juga menambah dimensi 

ekonomi. Diplomasi ekonomi juga di definisikan sebagai pemanfaatan alat 

politik internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui 

berbagai kerja sama seperti pembangunan (termasuk kesehatan, 

pendidikan, dan pertanian), energi, lingkungan hidup, keuangan, dan 

pangan.50 

Perdagangan telah menjadi faktor penting dalam hubungan antar 

bangsa sejak zaman kuno. Kerajaan komersial seperti Phoenicia dan 

Republik Venesia mempraktekkan diplomasi ekonomi yang canggih untuk 

mempertahankan keuntungan ekonomi mereka dan memperluas jaringan 

perdagangan mereka. Revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 

menyebabkan perubahan dramatis dalam sistem ekonomi global. Negara-

negara mulai menggunakan diplomasi ekonomi untuk melindungi 

kepentingan industri nasional, merundingkan perjanjian perdagangan, dan 

mempertahankan akses pasar yang adil. Setelah Perang Dunia II, beberapa 

organisasi internasional dibentuk untuk mempromosikan kerja sama 

ekonomi global. Contohnya termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia 

(WTO). Organisasi-organisasi ini berperan dalam membentuk kebijakan 

 
49 Okano-Heijmans. , ‘Conceptualizing Economic Diplomacy:The Crossroads of 

International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies’, The Hague Journal of Diplomacy, 
6.2 (2011), 5-6 <https://doi.org/10.1163/187119111X566742>. 

50 Shafiah F. Muhibat & Rocky Intan, ‘Definisi Dan Pemetaan Diplomasi Ekonomi 
Indonesia’, CSIS Dan Kementerian Bappenas, 2020, Hal-4 
<https://www.csis.or.id/publications/definisi-dan-pemetaan-diplomasi-ekonomi-indonesia>. 
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ekonomi global dan mempromosikan kerja sama antar negara anggota. Di 

era globalisasi, pentingnya diplomasi ekonomi terus meningkat. Negara-

negara tersebut dihubungkan oleh perdagangan, investasi, dan jaringan 

kerja sama ekonomi lainnya. Diplomasi ekonomi digunakan untuk 

mempromosikan kepentingan ekonomi nasional, memfasilitasi investasi 

asing, memerangi hambatan perdagangan dan terlibat dalam kerangka 

kerja sama regional atau internasional seperti Uni Eropa atau OBOR Cina 

(One Belt, One Road).  

Seiring dengan aktifnya pemerintah dalam menekankan 

diplomasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri mereka, ada tren umum 

menuju pengembangan hubungan yang lebih kuat antara tiga aliran 

diplomasi ekonomi: diplomasi perdagangan, diplomasi komersial, dan 

kerja sama pembangunan. Alat-alat diplomasi ekonomi ini biasanya 

digunakan secara teratur pada saat kedamaian relatif, yaitu ketika tidak 

perlu menggunakan instrumen yang lebih ekstrem seperti sanksi atau 

bahkan pernyataan perang. Diplomasi komersial, diplomasi perdagangan, 

dan kerja sama pembangunan sebagian besar terpisah hingga tahun 1990-

an, ketika negara-negara yang lebih maju di Barat sebagian besar 

mendominasi urusan politik dan ekonomi global.51 

Di Eropa dan Amerika Serikat, perubahan ini didorong oleh 

kehadiran dan pengaruh yang semakin besar dari sekelompok negara yang 

tidak cenderung mengikuti aturan dan konvensi permainan politik dan 

ekonomi internasional yang berkembang setelah Perang Dunia II. Di pihak 

lain, negara-negara pendatang baru, termasuk negara-negara Asia, 

 
51 Okano-Heijmans. , ‘Conceptualizing Economic Diplomacy:The Crossroads of 

International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies’, The Hague Journal of Diplomacy, 
6.3–4 (2011), 20 <https://doi.org/10.1163/187119111X566742>. 
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pascakolonial, dan transisi, telah secara terbuka mengadopsi pendekatan 

komprehensif terhadap diplomasi ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan oleh 

kekentalan tata kelola global dan lembaga politik dan keuangan 

internasional, serta ketergantungan yang lebih besar dari pemerintah 

negara-negara berkembang pada alat-alat ekonomi dan hubungan 

komersial untuk memperkuat posisi mereka dalam hubungan 

internasional. 

Dari berbagai aliran diplomasi ekonomi, diplomasi komersial 

mungkin memiliki konsensus yang lebih luas dan kumpulan literatur yang 

lebih berkembang. Terkadang diplomasi ekonomi bahkan dianggap sama 

dengan diplomasi komersial, terutama oleh mereka yang memiliki 

pandangan yang dominan secara ekonomi tentang subjek tersebut. 

Promosi perdagangan dan investasi - baik secara umum maupun secara 

khusus melalui advokasi bisnis - adalah tugas yang dilakukan oleh semua 

pemerintah dengan cara tertentu. Secara umum, tiga kegiatan utamanya 

adalah: menyediakan intelijen pasar dan teknologi; memberikan bantuan 

konkret, termasuk dalam hal pertanyaan perdagangan, akses pasar, dan 

misi perdagangan; dan menyediakan pencarian mitra dan dukungan. 

Tugas-tugas ini dapat dilakukan oleh kantor-kantor dukungan 

perdagangan dan investasi yang khusus di dalam negeri dan/atau oleh 

kedutaan besar atau perwakilan lain di luar negeri. Lokasi pasar dan basis 

produksi baru yang penting memandu keputusan pemerintah untuk fokus 

pada kegiatan di negara atau wilayah tertentu, begitu pula kedalaman dan 

luas hubungan ekonomi serta keterlibatan pemerintah negara lain. 

Kerjasama pembangunan dapat menjadi ekspresi dari diplomasi 

ekonomi dengan dua cara yang agak berbeda, meskipun tidak saling 
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terlepas satusama lain, jika dilihat dari perspektif negara yang memberikan 

bantuan tersebut. Pertama, dapat digunakan dengan tujuan utama untuk 

mempromosikan tujuan politik seperti tata kelola yang baik, demokrasi, 

atau hak asasi manusia. Pendekatan ini telah diadopsi oleh negara-negara 

Eropa: kegiatan mereka sering kali dikomisikan kepada lembaga non-

pemerintah dan berfokus geografis pada benua Afrika. Pendekatan lain, 

yang lebih mudah diadopsi oleh negara-negara non-Barat dan pemain baru 

dalam bidang ini, secara luas menekankan tujuan ekonomi. Retorikanya 

adalah menambah kekuatan ekonomi penerima bantuan dan memberikan 

bantuan dengan menghubungkan bantuan dengan perdagangan dan 

investasi.52 

Penggunaan pengaruh dan koneksi politik untuk mendorong 

dan/atau mempengaruhi kerjasama perdagangan dan investasi 

internasional, untuk meningkatkan kinerja pasar dan/atau mengatasi 

kegagalan pasar serta mengurangi biaya dan risiko transaksi lintas batas 

(termasuk kepemilikan). Biasanya, bidang diplomasi ekonomi ini 

mencakup kebijakan perdagangan, namun banyak kegiatan organisasi 

non-pemerintah (LSM) juga terkait dengan bidang ini. Penggunaan aset 

dan hubungan ekonomi untuk meningkatkan dampak konflik dan 

meningkatkan manfaat kerjasama timbal balik dan hubungan yang stabil 

secara politik, termasuk peningkatan keamanan ekonomi. Subbidang ini 

mencakup kebijakan struktural dan perjanjian perdagangan dan investasi 

bilateral (yang bertujuan untuk mencapai pola perdagangan geografis 

tertentu) serta distorsi kebijakan dalam perdagangan dan investasi, seperti 

 
52 Maaike Okano-Heijmans, ‘Conceptualizing Economic Diplomacy:The Crossroads of 

International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies’, The Hague Journal of Diplomacy, 
6.1–2 (2011), hal 10 <https://doi.org/10.1163/187119111X566742>. 
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dalam kasus boikot dan embargo. Langkah-langkah untuk memperkuat 

lingkungan politik yang sesuai serta lingkungan ekonomi dan politik 

internasional untuk memfasilitasi dan mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

Subbidang ini mencakup negosiasi multilateral dan berada di bawah 

lingkup organisasi dan lembaga supranasional seperti Organisasi 

Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan 

Pembangunan (OECD), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa 

(UE).53 

Untuk menekankan keuntungan bersama, hal ini umumnya 

disebut kerja sama ekonomi daripada bantuan pembangunan. Sementara 

Jepang pada tahun 1970-an adalah contoh awal dari pendekatan ini, 

pemerintah Jepang telah sebagian menyesuaikan kebijakannya untuk 

meredakan kekhawatiran Barat terkait "bantuan terikat" - yaitu, 

menggunakan kebijakan pembangunan untuk mempromosikan 

kepentingan sektor swasta mereka sendiri. Munculnya pemain baru 

dengan pendekatan serupa dengan Jepang masa lalu - termasuk Cina, 

India, dan Brasil - sekarang menempatkan Jepang dalam posisi tengah, 

sebagai negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi dan politik. 

Ditekan oleh pemain baru dan keterbatasan keuangan di dalam negeri, 

negara-negara Eropa sedang bergerak ke arah yang mirip dengan Jepang, 

meskipun berasal dari ujung yang berlawanan. Secara perlahan tetapi pasti, 

mereka mengatasi tabu yang telah lama ada bahwa pembangunan dan 

keuntungan dapat berjalan beriringan, dan menjadi lebih mercantilist. 

Seiring dengan evolusi strategi dan praktik dalam ketiga aliran 

diplomasi ekonomi, hubungan antara berbagai bidang semakin 

 
53 Shiro Armstrong, ‘Economic Diplomacy and Economic Security under Abe’, Asian 

Economic Policy Review, 16.2 (2021), 283–99 <https://doi.org/10.1111/aepr.12335>. 
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berkembang. Penggabungan promosi perdagangan dan investasi 

(diplomasi komersial) dengan kerja sama pembangunan telah menjadi ciri 

khas banyak pemain non-Barat dan sekarang semakin tampak termasuk di 

negara-negara seperti Denmark dan Australia. Namun, isu-isu 

pembangunan juga semakin muncul dalam perjanjian perdagangan, yang 

melibatkan lebih dari sekadar isu ekonomi. Perjanjian kemitraan ekonomi, 

misalnya, telah dirancang - selain perjanjian perdagangan bebas - sebagai 

cara untuk melampaui isu-isu hanya seputar perdagangan, dan juga dapat 

melibatkan kerja sama di bidang energi dan lingkungan, ilmu pengetahuan 

dan teknologi, promosi perdagangan dan investasi, dan pariwisata. 
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BAB III 
 

TINJAUAN UMUM 

A. Diplomasi Ekonomi Indonesia Dan Politik Luar Negeri Di Era Jokowi 

Dalam setiap masa kepemimpinan seorang presiden, terdapat 

penetapan arah politik luar negeri yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan 

kebijakan luar negeri dan diplomasi sebuah negara. Pada masa kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo, lingkungan eksternal Indonesia mengalami 

perkembangan yang berbeda dari keadaan atau situasi eksternal pada era 

pemerintahan sebelumnya. Menghadapi tantangan pasar bebas di Asia 

Tenggara, Indonesia fokus terutama pada pembangunan infrastruktur, 

deregulasi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) agar dapat 

bersaing dan meningkatkan kualitas produk. Dalam upaya mencapai 

kepentingan nasional Indonesia, Kementerian Luar Negeri di bawah 

pemerintahan Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan luar negeri yang 

menekankan pada diplomasi ekonomi.54 

Diplomasi ekonomi adalah upaya suatu negara untuk mempromosikan 

kepentingan ekonominya di tingkat internasional melalui berbagai instrumen 

diplomatik. Hal ini mencakup perundingan perdagangan, investasi asing, 

kerjasama teknologi, dan kebijakan ekonomi lainnya yang dapat memengaruhi 

hubungan ekonomi antara negara-negara.55 

Salah satu fokus utama politik luar negeri Indonesia pada masa 

pemerintahan Jokowi adalah Diplomasi Ekonomi, sebagaimana tercantum 

 
54 Andika, M. T. (2016) An Analysis of Indonesia Foreign Policy Under Jokowi’s Pro-

People Diplomacy. Indonesian Perspective 1(2), pp. 93-105. 
55 Maaike Okano-Heijmans, ‘Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of 

International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies’, The Hague Journal of Diplomacy, 
6.1–2 (2011), 7–36 <https://doi.org/10.1163/187119111X566742>. 
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dalam kerangka 4+1 Politik Luar Negeri RI 2019-2024. Diplomasi ekonomi ini 

mendorong Indonesia untuk menitikberatkan perhatian pada pembangunan, 

investasi, kerjasama, dan penguatan hubungan baik secara bilateral maupun 

multilateral. Dalam peluncuran satuan tugas pelaksana diplomasi ekonomi, 

Kementerian Luar Negeri menetapkan tiga tujuan spesifik, yakni: (1) menarik 

lebih banyak investasi asing ke Indonesia; (2) memperluas pasar di luar negeri 

untuk produk-produk Indonesia; dan (3) meningkatkan jumlah turis asing yang 

datang ke Indonesia. Untuk mencapai tujuan kedua, Indonesia berupaya 

memperluas pasar ke wilayah ASEAN, Indo-Pasifik, dan area strategis lainnya. 

56 

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menetapkan lima pilar 

utama dalam arah kebijakan luar negerinya. Pilar pertama menekankan pada 

keamanan dan perdamaian, sementara pilar kedua berfokus pada diplomasi 

ekonomi. Pilar ketiga menyoroti perlindungan terhadap warga negara 

Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Pilar 

keempat memprioritaskan kerja sama dengan Association of South East Asian 

Nations (ASEAN). Terakhir, pilar kelima menekankan diplomasi maritim 

sebagai bagian dari upaya mencapai visi besar Presiden untuk menjadikan 

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Indonesia mengadopsi 

kebijakan politik luar negeri yang cenderung "inward looking" atau lebih fokus 

ke dalam. Pendekatan ini diimplementasikan untuk mendukung program 

pembangunan nasional. Selain itu, Jokowi, dengan gaya politik yang rendah 

 
56 wage Dharma Negara & Leo Surya Dinata. “Indonesia and China’s Belt Road 

Initiatives: Perspectives, Issues, Prospects. 2018. No. 11. ISSN: 0219-3213. ISEAS-Yusof Ishak 
Institute, hlm. 30-31. 
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hati, lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.57 

Indonesia Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, terjadi 

peningkatan yang cukup besar dalam perdagangan Indonesia, terutama melalui 

upaya diplomasi ekonomi yang efektif selama empat tahun terakhir. Dalam 

konteks peningkatan perdagangan, Kementerian Luar Negeri telah fokus pada 

diplomasi ekonomi dengan tujuan memperluas penjualan produk industri 

strategis Indonesia. Pendekatan ini melibatkan upaya untuk mendorong 

investasi dan proyek infrastruktur Indonesia.58 

Secara garis besar, diplomasi ekonomi bisa dipahami sebagai 

kebijakan, proses, dan aktivitas.59 Selain itu, diplomasi ekonomi secara 

menyeluruh merupakan interaksi resiprokal antara ekonomi dan politik. 

Sehingga, kedudukan konseptualnya tidak bisa terpisah dalam analisis politik. 

Olehnya itu, konsep dan praktik diplomasi ekonomi yang sudah berlangsung 

sebelum praktik sistem negara modern sejatinya dipahami sebagai ‘strategi’ 

yang diciptakan oleh entitas politik.60 Di samping itu juga, dikatakan strategi 

maka kedudukan diplomasi ekonomi adalah bagian inheren dari aktivitas luar 

negeri suatu negara dalam mencapai kekuasaan dan keamanan. Dengan 

demikian, diplomasi ekonomi dapat dipahami selaku instrumen mencapai 

kepentingan nasional. 
 

57 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2017) Pernyataan Pers Tahunan Menteri 
Luar Negeri Indonesa 2017  [Online]. Tersedia dalam: 
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Pernyataan-Pers-Tahunan-Menteri-Luar-Negeri-Tahun-
2017.aspx> 

58 BKPM (2016) 2 Tahun Jokowi-JK Realisasi Investasi China Naik Tajam [Online]. 
Tersedia dalam: <http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/2-tahun-jokowi-jk-
realisasi-investasi-china-naik-ta-jam> 

59 Woolcock, Stephen, 2012b. “Theoretical Analysis of Economic Diplomacy”, dalam 
Bayne, Nicholas dan Stephen Woolcock (eds.), 2012. The New Economic Diplomacy: 
DecisionMaking and Negotiation in Internasional Economic Relations. Hampshire: Ashgate 
Publishing. 

60 Bayne, Nicholas, 2014. “Okano Heijmans M (2013) Economic Diplomacy Japan and 
the Balance of National Interests”. Diplomacy & Statecraft, 25 (3):575–577. 
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Apa yang diamati dari penelitian ini adalah kepemimpinan Joko 

Widodo (Jokowi) terhadap kerja sama Cina diorientasikan mencapai 

kepentingan nasional, yakni kekuasaan dan keamanan. Instrumennya tidak lain 

lewat diplomasi ekonomi lewat transfer teknologi mengingat hubungan kedua 

negara ini telah memasuki tahap pendalaman kerjasama pasca Krisis Finansial 

Asia. Bahkan dalam kepemimpinan Jokowi, praktik dan strategi diplomasi 

ekonomi cukup berkembang dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya di 

mana praktik ini tidak hanya dijalankan oleh satu kementerian semata seperti 

Kementerian Luar Negeri, melainkan lintas kementerian koordinator seperti 

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian. Sebagaimana Jokowi pada periode kedua 

kepemimpinannya lewat Kementerian Luar Negeri mengusung ‘strategi 

diplomasi 4+1’.61 Dengan demikian, tampak bahwa kepemimpinan Jokowi 

meletakkan posisi diplomasi ekonomi sebagai ranah ‘strategi’.  

Kedudukan mengenai konsepsi diplomasi ekonomi tergolong 

kontestatif. Sebabnya ada pada berbagai asosiasi penyebutan terhadap praktik 

ini. Umumnya disinonimkan dengan diplomasi dagang, diplomasi komersial 

atau diplomasi bisnis, diplomasi finansial. Guna memberikan pemisahan tajam 

atas beberapa praktik berbeda ini, Okano-Heijmans memosisikan secara 

sederhana bahwa konsep-konsep tersebut sejatinya sebagai variabel yang 

tersedia dalam payung diplomasi ekonomi. Diplomasi dagang merujuk pada 

aturan atau formulasi regulasi perdagangan dengan cakupan bilateral atau 

 
61 Kementrian Luar Negri Indonesia, ‘Strengthening Indonesian Economic Diplomacy, 

Focus on Strategy and Innovation in the Asia-Pacific’, Kemenlu2, 2023 
<https://kemlu.go.id/portal/en/read/5494/berita/strengthening-indonesian-economic-diplomacy-
focus-on-strategy-and-innovation-in-the-asia-pacific> [accessed 2 February 2024] 
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multilateral.62 Praktik ini meliputi negosiasi berupa tarif, kuota, investasi, 

lisensi ekspor-impor, dan hambatan dagang. Diplomasi bisnis atau komersial 

sejatinya memperluas kesempatan aktor selain negara seperti konsorsium 

bisnis, asosiasi bisnis, dan aktor bisnis seperti perusahaan dan korporasi 

multinasional. Umumnya, partisipasi diplomasinya lebih kepada promosi 

dagang, investasi, advokasi bisnis, promosi pariwisata, dan promosi 

kontinuitas investasi. Diplomasi finansial menyangkut suatu praktik diplomasi 

untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian atas pertukaran mata uang, 

kebijakan nilai tukar, dan kerja sama finansial-finansial lainnya yang bisa 

berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Okano-Heijmans 

menilai praktik diplomasi ekonomi kontemporer lebih menonjol pada tiga 

variabel, yakni diplomasi dagang, diplomasi komersial, dan diplomasi asistensi 

pembangunan.63 

Sumber : Diplomasi Perdagangan Indonesia Di Afrika Selatan (2015-2019): 
Upaya Peningkatan Perdagangan Di Pasar Afrika Selatan 

 
62 Okano-Heijmans, Maaike, 2011. “Conceptualizing Economic Diplomacy: The 

Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies”. The Hague Journal 
of Diplomacy, 6(1):7–36. 

63 Okano-Heijmans, Maaike, 2016. “Economic Diplomacy” dalam Constantinou, C. M., 
et al. (eds.), 2016. The SAGE Handbook of Diplomacy. London: SAGE Publication. 
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Kerangka pemikiran diplomasi ekonomi yang ditawarkan oleh Okano-

Heijmans sebenarnya berangkat dari pemahaman ekonomi-politik 

internasional. Diplomasi adalah instrumen luar negeri dalam mencapai 

kepentingan vital yang secara objektif dan rasional menyangkut tujuan 

ekonomi dan politik (kekuasaan). Pencapaian tujuan ekonomi lebih pada 

kesejahteraan dan bisnis (kekayaan), dan tujuan politik ada pada stabilitas dan 

kekuasaan (keamanan). Kedudukan dan penggunaan strategi diplomasi 

ekonomi dapat diamati berdasarkan matriks di bawah: 

Sumber: Diplomasi Perdagangan Indonesia Di Afrika Selatan (2015-2019): 
Upaya Peningkatan Perdagangan Di Pasar Afrika Selatan 

Sanksi negatif (negative sanctions) menyangkut praktik suatu negara 

terhadap negara lain lewat embargo ekonomi dan politik, boikot terhadap suatu 

produk komoditas atau penyusunan daftar hitam produk, penangguhan atau 

penundaan asistensi pembangunan, dan pengendalian modal. Sementara 

insentif menyangkut asistensi pembangunan atau bantuan luar negeri berupa 

hibah, pinjaman, penghapusan hutang, dan bantuan kemanusiaan). Di samping 
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itu, praktik insentif juga menyangkut pemberian akses teknologi, pemberian 

keanggotaan, dan transfer teknologi. 

Berdasar dari kerangka di atas dapat ditarik jawaban mengenai praktik 

diplomasi ekonomi Jokowi terhadap Cina atas isu infrastruktur teknologi 

telekomunikasi.  

Pertama, Jokowi memosisikan diplomasi ekonomi selaku strategi untuk 

mencapai tujuan vital, yakni ekonomi dan politik. Kementerian Luar Negeri 

(Kemlu) memiliki Prioritas Politik Luar Negeri untuk lima tahun mendatang, 

yang difokuskan pada Prioritas 4+1.64 Prioritas ini mencakup Penguatan 

Diplomasi Ekonomi, Diplomasi Perlindungan, Diplomasi Kedaulatan dan 

Kebangsaan, Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di 

Kawasan dan Dunia, serta Penguatan Infrastruktur Diplomasi. Strategi 

Penguatan Diplomasi Ekonomi melibatkan peningkatan kerja sama ekonomi 

yang strategis dan saling menguntungkan dengan pasar utama, serta langkah 

terobosan untuk menembus pasar potensial yang lebih luas. Dalam upaya 

memajukan diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri telah mengambil 

berbagai langkah untuk merangsang peningkatan akses pasar bagi produk 

barang dan jasa, mendorong peluang investasi dalam infrastruktur, serta 

memperkuat kerja sama ekonomi strategis dengan negara-negara mitra di 

Kawasan Amerika dan Eropa. Hasil konkret dari inisiatif diplomasi ekonomi 

ini terlihat dari peningkatan nilai ekspor Indonesia ke kawasan tersebut dalam 

periode 2015-2019. Peningkatan tersebut berdampak positif dengan 

 
64 Kementrian Luar Negri Indonesia, ‘Strengthening Indonesian Economic Diplomacy, 

Focus on Strategy and Innovation in the Asia-Pacific’, Kemenlu2, 2023 
<https://kemlu.go.id/portal/en/read/5494/berita/strengthening-indonesian-economic-diplomacy-
focus-on-strategy-and-innovation-in-the-asia-pacific> [accessed 2 February 2024] 
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menciptakan surplus dalam neraca perdagangan Indonesia dengan negara-

negara mitra di Kawasan Amerika dan Eropa.65 

Dalam periode ke-2 pemerintahan Jokowi, Kementerian Koordinator 

Maritim dan Investasi (KKMI) berperan penting dalam mengarahkan dan 

melaksanakan kebijakan diplomasi ekonomi untuk mendukung pembangunan 

maritim dan investasi di Indonesia. Dalam menghadapi dinamika perdagangan 

internasional, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 

(KKMI) memiliki peran krusial dalam memfasilitasi ekspor dan impor, serta 

memperkuat kerja sama perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral. 

Kementerian ini tidak hanya aktif menjalin hubungan ekonomi dengan negara-

negara mitra strategis, tetapi juga menjadi advokat utama kepentingan ekonomi 

Indonesia di forum-forum internasional seperti ASEAN, G20, dan APEC. 

KKMI terlibat dalam perundingan perdagangan untuk membuka akses pasar 

yang lebih baik bagi produk Indonesia. Selain itu, KKMI berfokus pada 

diplomasi ekonomi berbasis digital dengan mengembangkan kebijakan terkait 

ekonomi digital, e-commerce, dan inovasi teknologi di sektor maritim. 

Kementerian ini berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas digital, 

memperkuat keamanan siber, dan melindungi data sebagai upaya mendukung 

pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Dengan berperan dalam forum-forum 

internasional dan mengarahkan kebijakan berbasis digital, KKMI membawa 

kontribusi signifikan dalam memajukan ekonomi Indonesia di tengah era 

globalisasi.66 

 
65 Kementrian Luar Negri Indonesia, ‘Vice President Meets Chinese Prime Minister, 

Emphasizes the Strengthening of Bilateral Relations and Regional Cooperation between Indonesia 
and China’, Kemenlu, 2023 <https://kemlu.go.id/portal/en/read/5258/berita/vice-president-meets-
chinese-prime-minister-emphasizes-the-strengthening-of-bilateral-relations-and-regional-
cooperation-between-indonesia-and-china> [accessed 10 January 2024]. 

66 Administrator, ‘Kuatkan Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok, Kemenko Marves 
Hadiri Mianyang Expo 2023’, Marves, 2023. 
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Kemudian pada periode ke-2 pemerintahan Jokowi, Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian (sekarang dikenal sebagai Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian dan Transformasi Digital) memiliki 

orientasi dan kebijakan diplomasi ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat 

ekonomi Indonesia dan meningkatkan daya saing di tingkat global. 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki fokus strategis 

untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa Indonesia.  

Dalam upaya mencapai tujuan ini, mereka secara aktif menerapkan 

diplomasi ekonomi dengan mengupayakan pembukaan akses pasar baru, 

memperkuat hubungan dagang dengan mitra internasional, dan mengatasi 

berbagai hambatan perdagangan. Selain itu, kementerian ini menargetkan 

peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia melalui pengembangan 

kualitas, strategi branding, dan diversifikasi produk. Dalam menghadapi era 

transformasi digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut 

memprioritaskan kebijakan diplomasi ekonomi yang berkaitan dengan 

digitalisasi dan inovasi. Mereka berkomitmen untuk memperkuat ekosistem 

digital Indonesia, memfasilitasi pertumbuhan sektor e-commerce, mendorong 

perkembangan start-up teknologi, dan menjalin kerja sama internasional dalam 

bidang teknologi digital.67  

Tidak hanya berfokus pada tingkat nasional, kementerian ini juga 

terlibat dalam kerja sama regional dan internasional. Partisipasinya dalam 

forum-forum ekonomi seperti ASEAN dan APEC, serta upaya menjalin kerja 

sama dengan negara-negara lain, menjadi bagian integral dari strategi untuk 

memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global. Melalui langkah-

 
67 Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang, and Republik Indonesia, ‘Investasi 

Dan Perdagangan Sebagai Fokus Utama Diplomasi Ekonomi Indonesia’, Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2017 
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langkah tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan 

penting dalam memajukan perekonomian Indonesia secara holistik dan 

berkelanjutan.68  

Dari ketiga kementerian di atas memiliki tujuan yang sama dalam hal 

diplomasi ekonomi Indonesia. Tetapi dalam fokus utama diplomasi ekonomi, 

ke 3 kemeterian ini memiliki fokus yang berbeda. Dengan menegaskan sekali 

lagi bahwa diplomasi ekonomi merupakan 'strategi' luar negeri Indonesia, 

penulis menyaksikan kesinambungan komitmen pemerintah dalam menjadikan 

faktor ekonomi sebagai pendorong utama hubungan dengan negara-negara 

mitra. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo memosisikan diplomasi ekonomi 

selaku strategi untuk mencapai tujuan vital, yakni ekonomi dan politik. Melalui 

fokus pada pembangunan sektor maritim, peningkatan investasi, penguatan 

kerjasama internasional, dan memperkuat ekosistem digital Indonesia. 

Indonesia membuktikan bahwa keberhasilan ekonomi menjadi pondasi kokoh 

bagi kedaulatan dan peran aktifnya dalam panggung dunia. Sebagai 'strategi' 

luar negeri yang terpadu, diplomasi ekonomi membawa dampak jangka 

panjang, memastikan pertumbuhan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, 

dan peningkatan daya saing global bagi Indonesia. 

Adapun relevansi Ayat Al-Ma'idah 1 menegaskan pentingnya 

pemenuhan perjanjian dan larangan mengambil harta orang lain secara tidak 

adil. Dalam konteks diplomasi ekonomi, hal ini menunjukkan betapa 

krusialnya pemenuhan perjanjian antarnegara untuk membangun kepercayaan 

dan hubungan yang berkelanjutan. Larangan terhadap tindakan tidak jujur, 

seperti penipuan atau pelanggaran perjanjian ekonomi, tercermin dalam ajaran 

ayat tersebut. Prinsip keadilan, yang dijelaskan dalam ayat, menjadi dasar 

 
68 Kementrian Bidang Perekononiam Republik Indonesia Koordinator, ‘Investasi Dan 

Perdagangan Sebagai Fokus Utama Diplomasi Ekonomi Indonesia’, Menko Perekonomian, 2017. 
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dalam memperlakukan harta dan kekayaan, dan dalam konteks diplomasi 

ekonomi, keadilan menjadi pijakan untuk menjaga keseimbangan dan manfaat 

bersama antarnegara. Ketentuan mengenai halal dan haram dalam pemakaian 

harta, yang ditetapkan oleh ayat, memberikan landasan etika Islam yang dapat 

dijadikan pedoman dalam menentukan kesepakatan ekonomi yang adil dan 

berkelanjutan. 
Diagram 1. Data Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra Tahun 

2022.69 

Perdagangan antara Indonesia dan Cina menunjukkan tingkat aktivitas 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepang dan 

Amerika Serikat. Faktor utama yang mendasari tingginya perdagangan 

Indonesia dengan Cina adalah potensi pasar yang besar yang dimiliki oleh 

ekonomi Cina yang terus berkembang pesat. Cina, sebagai salah satu ekonomi 

terbesar di dunia, memiliki daya beli yang signifikan dan permintaan yang terus 

meningkat terhadap berbagai produk, terutama sumber daya alam dan produk 

 
69 Badan Pusat Statistik Indonesia, https://www.bps.go.id/id, diakses tanggal 10 

November 2023. 
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pertanian yang merupakan kekuatan ekspor Indonesia. Cina telah menjadi 

mitra dagang utama bagi Indonesia dengan total perdagangan ekspor mencapai 

US$137,6 miliar pada tahun 2018-2022. Kemudian dari impor total 

perdagangan mencapai US$177,9 milliar. Sementara itu, Amerika Serikat 

(AS), yang baru-baru ini mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang, 

menjadi mitra dagang ketiga terbesar dengan total perdagangan ekspor 

mencapai US$70,5 miliar dan nilai impor mencapai US$59.5 milliar. 

Selanjutnya ada Jepang yang menempati urutan kedua ekspor yang mencapai 

US$79,7 milliar dan impor mencapai US$71,6 milliar.70  

Faktor geografis juga memainkan peran penting dalam meningkatkan 

perdagangan antara Indonesia dan Cina. Kedua negara terletak relatif dekat, 

memudahkan arus logistik dan transportasi, serta mengurangi biaya 

pengiriman. Infrastruktur logistik yang baik antara keduanya menjadi fondasi 

yang kuat untuk kelancaran aliran barang dan perdagangan yang efisien. Selain 

itu, investasi langsung dari Cina ke Indonesia, khususnya dalam sektor 

infrastruktur dan industri, juga berpengaruh besar terhadap tingginya 

perdagangan. Proyek-proyek besar seperti dalam kerangka Belt and Road 

Initiative (BRI) menciptakan sinergi ekonomi antara kedua negara, mendukung 

peningkatan volume perdagangan. 
  

 
70 WITS, ‘Indonesia Trade Summary 2018’, World Integrated Trade Solution, 2018. 
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Diagram 2. Nilai Investasi Negara Mitra di Indonesia pada Tahun 2018 – 

2022.71 

Nilai investasi dalam beberapa negara Asia menunjukkan tren yang 

menarik dalam peta investasi global. Singapura mendominasi daftar dengan 

investasi sebesar US$46 miliar, mencerminkan daya tariknya sebagai pusat 

keuangan dan ekonomi yang kuat di kawasan. Jepang, meskipun memiliki 

ekonomi yang besar, memiliki nilai investasi sebesar US$27,8 miliar, yang 

mencerminkan perannya sebagai destinasi investasi yang terus berkembang. 

Cina, dengan nilai investasi sebesar US$23,35 miliar, menunjukkan posisinya 

sebagai pusat keuangan internasional yang menarik bagi para investor.72 
  

 
71 Kementerian investasi/BKPM, https://www.bkpm.go.id/, diakses tanggal 18 November 

2023 
72 Ministry Of Investment, ‘Indonesia Investment Guidebook’, Ministry of Investment 

Indonesia, 2022, 1–94. 
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Diagram 3. Sektor Investasi Sektor Strategis Tahun 2018 - 2022 Triliun 

dalam Rupiah73 

Nilai investasi di sektor-sektor utama Indonesia mencerminkan 

keragaman ekonomi negara ini, dengan transportasi menjadi salah satu sektor 

paling menonjol dengan investasi sebesar 534,4 triliun rupiah. Sektor 

pertambangan, yang mencakup sumber daya alam seperti minyak, gas, dan 

mineral juga menunjukkan kontribusi signifikan dengan investasi sebesar 

264,6 triliun rupiah. Sektor transportasi juga menjadi fokus investasi yang 

signifikan dengan total 534,4 triliun rupiah. Investasi ini mendukung 

pengembangan infrastruktur transportasi yang kritis, seperti pelabuhan, 

bandara, untuk mendukung konektivitas dan mobilitas di seluruh negeri. 

Industri kimia dan farmasi juga berkontribusi besar terhadap nilai investasi, 

mencapai 214,6 triliun rupiah. Sektor ini mencakup produksi bahan kimia, 

obat-obatan, dan produk farmasi, menunjukkan upaya Indonesia dalam 

mengembangkan industri manufaktur yang lebih maju dan berorientasi 

 
73 Kementerian investasi/BKPM, https://www.bkpm.go.id/, diakses tanggal 25 November 

2023 
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teknologi. Sementara itu, sektor telekomunikasi memperlihatkan investasi 

sebesar 222,4 triliun rupiah. Investasi ini mencakup Pembangunan 

infrastruktur telekomunikasi dan menara.74 

Diagram 4. Nilai Pinjam Luar Negeri Indonesia pada Tahun 2018 – 

2022.75 

Nilai pinjaman luar negeri yang diperoleh oleh Indonesia dari berbagai 

negara menunjukkan dinamika keuangan yang kompleks. Pada 2018 utang luar 

negeri Indonesia mencapai US$183,2 milliar, kemudian 2019 naik menjadi 

US$199.9 milliar. Pada 2020 naik melesat menjadi US$206,4 milliar dan mulai 

turun pada tahun 2021 sebanyak US$200,2 dan terakhir pada tahun 2022 turun 

lagi sebanyak US$179,7 milliar. Secara keseluruhan, nilai pinjaman luar negeri 

dari berbagai negara mencerminkan strategi diversifikasi Indonesia dalam 

mengelola kebutuhan keuangan dan pembangunan. Pinjaman ini seharusnya 

digunakan secara bijaksana untuk mendukung proyek-proyek strategis dan 

 
74 PhD Andriansyah, ‘Centre for Macroeconomic Policy’, 2016. 
75 Aulia Mutiara Hatia Putri, Cnbc Indonesia, 04 Januari 2023 

https://www.cnbcindonesia.com/research/20230104110314-128-402679/melihatutang-luar-negeri-
indonesia-dari-tahun-ke-tahun. 
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pertumbuhan ekonomi, sambil tetap memperhatikan keberlanjutan keuangan 

dan manajemen risiko. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat menggunakan 

dana pinjaman ini secara efisien untuk mendukung pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan. 

Investasi yang mengalir ke Indonesia berperan penting dalam 

membawa modal baru untuk mendukung pembangunan. Selain itu, investasi 

ini menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan 

meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pajak. Transfer 

teknologi yang disertakan dalam investasi juga berkontribusi pada 

pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas teknologi nasional, dan 

mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta kesejahteraan 

masyarakat. Sementara itu, surplus dalam perdagangan internasional akan 

memberikan dorongan tambahan pada pertumbuhan ekonomi nasional, dengan 

nilai ekspor yang lebih tinggi daripada impor, sehingga meningkatkan devisa 

negara. 76 

Melalui investasi dan perdagangan internasional, Indonesia dapat 

memperkuat posisinya dalam lingkup internasional dan ekonomi global, serta 

menciptakan peluang dan terobosan baru melalui penyelesaian perjanjian-

perjanjian perdagangan dan penanaman modal yang strategis, memberikan 

manfaat besar bagi perekonomian nasional. 

B. Kondisi Dan Perkembangan Industri Infrastruktur Telekomunikasi Di 

Indonesia 

Pada tahun 1985, Indonesia memulai penggunaan jaringan seluler 

generasi pertama (1G) yang menggunakan teknologi analog dengan kecepatan 

 
76 Kementrian Luar Negri Indonesia, ‘Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia, Fokus 

Pada Strategi Dan Inovasi Di Asia Pasifik’, Kemenlu, 2023 
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/5494/view/penguatan-diplomasi-ekonomi-indonesia-fokus-
pada-strategi-dan-inovasi-di-asia-pasifik> [accessed 2 February 2024] 
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data sekitar 1,2 kbps. Pada tahap awal (1985-1990), jaringan hanya tersedia di 

perkotaan besar. Pada tahap pengembangan (1990-2000), jaringan mulai 

menjangkau wilayah pedesaan dengan teknologi yang lebih maju dan 

kecepatan data yang lebih tinggi.77 

Pada tahun 2000, Indonesia memasuki era penggunaan jaringan seluler 

generasi kedua (2G) dengan teknologi digital yang memiliki kecepatan data 

sekitar 9,6 kbps. Pada awalnya, Indonesia masih bergantung pada kerjasama 

dengan pihak asing untuk membangun jaringan 2G dan memperoleh teknologi 

serta pengalaman yang dibutuhkan. Pada tahap awal (2000-2005), jaringan 

hanya terdapat di perkotaan besar dengan teknologi yang sederhana dan 

kecepatan data terbatas. Pada tahap pengembangan (2005-2010), jaringan 2G 

mulai menjangkau wilayah pedesaan dengan teknologi lebih maju dan 

kecepatan data yang lebih tinggi.78 

Jaringan seluler generasi ketiga (3G) mulai diadopsi di Indonesia pada 

tahun 2006, memanfaatkan teknologi digital dengan kecepatan data yang 

signifikan, berkisar antara 144 kbps hingga 2 Mbps. Pada periode awal 

implementasi jaringan 3G, Indonesia masih bergantung pada kerjasama dengan 

pihak asing untuk memperoleh teknologi dan pengalaman yang diperlukan 

dalam membangun infrastruktur 3G. Perkembangan jaringan 3G di Indonesia 

terjadi dalam beberapa tahap, mulai dari tahap awal (2006-2010), di mana 

jaringan 3G terbatas pada wilayah perkotaan besar dengan teknologi yang 

relatif sederhana, hingga tahap pengembangan (2010-2015), di mana jaringan 

 
77 Ferry, ‘Perkembangan Teknologi 1G, 2G, 3G, 3.5G, 4G Dan 5G’, School Of 

Information Systems, 2018 <https://sis.binus.ac.id/2018/03/09/perkembangan-teknologi-1g-2g-3g-
3-5g-4g-dan-5g/> [accessed 2 February 2023] 

78 Prakosa, Rebecca Jessie, ‘Jaringan Seluler 1G Hingga 5G’, Kompasiana, 2018 
<https://www.kompasiana.com/jeje2422/6367d83e3788d4071600cf23/jaringan-seluler-1g-hingga-
5g-ketahui-sejarah-perkembangannya> [accessed 2 February 2024] 
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3G mulai merambah ke wilayah pedesaan dengan teknologi yang lebih canggih 

dan kecepatan data yang lebih tinggi.79  

Jaringan seluler generasi keempat (4G) diperkenalkan di Indonesia 

pada tahun 2014, memanfaatkan teknologi digital dengan kecepatan data yang 

signifikan, berkisar antara 100 Mbps hingga 1 Gbps. Pada tahap awal 

penggunaan jaringan 4G, Indonesia masih bergantung pada kerjasama dengan 

pihak asing, tujuannya untuk memperoleh teknologi dan pengalaman yang 

dibutuhkan dalam membangun infrastruktur 4G. Perkembangan jaringan 4G di 

Indonesia terjadi dalam beberapa tahap. Pada tahap awal (2014-2017), jaringan 

4G hanya terbatas pada wilayah perkotaan besar dan menggunakan teknologi 

sederhana dengan kecepatan data yang terbatas. Pada tahap pengembangan 

(2017-2020), jaringan 4G mulai meluas ke wilayah pedesaan, mengadopsi 

teknologi yang lebih canggih dan memiliki kecepatan data yang lebih tinggi.80 

Dalam konteks Kerjasama dalam jaringan 1G sampai 4G, Indonesia 

menggandeng Jepang, Indonesia bekerjasama dengan PT Indosat Ooredoo, 

perusahaan patungan antara PT Indosat dan Ooredoo Group. Jaringan 4G yang 

dikembangkan oleh PT Indosat Ooredoo menggunakan teknologi LTE (Long 

Term Evolution), menjadi teknologi 4G yang paling umum di seluruh dunia. 

Sementara itu, kerjasama dengan Amerika Serikat melibatkan PT Smartfren 

Telecom, gabungan antara PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan 

Singtel. Jaringan 4G yang dikembangkan oleh PT Smartfren Telecom 

 
79 PT Telekomunikasi Selular, ‘Perjalanan 28 Tahun Evolusi Teknologi Telkomsel 

Menuju Perusahaan Telekomunikasi Digital Terdepan’, Telkomsel Id, 2023 
<https://www.telkomsel.com/about-us/blogs/perjalanan-28-tahun-evolusi-teknologi-telkomsel-
menuju-perusahaan-telekomunikasi> [accessed 2 February 2024] 

80 Yunita, ‘Menyelimuti Indonesia Dengan Sinyal 4G’, Kominfo, 2016 
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/8601/menyelimuti-indonesia-dengan-sinyal-
4g/0/sorotan_media> [accessed 2 February 2024] 
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menggunakan teknologi LTE-Advanced (LTE-A), yang dapat meningkatkan 

signifikan kecepatan data.81 
Diagram 4. Jumlah Pengguna Jaringan Telekomunikasi di Indonesia 

1G–4G82 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisa dilihat dari grafik di atas, yang menandakan perkembangan 

jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 1985 sampai tahun 2000 

penggunaan jaringan 1G berjumlah 3.8 juta, dilanjutkan pada tahun 2000 

sampai tahun 2010 dengan jumlah penggunaan jaringan 2G sebanyak 10 juta. 

Kemudian lahirlah jaringan 3G pada tahun 2006, dan penggunaan sampai tahun 

2015 sebanyak 38 juta. Terakhir dari jaringan 4G yang muncul pada tahun 2014 

dan digunakan sampai tahun 2020 berjumlah 240 juta pengguna. 

 
81 Wibisono Gunawan, Gunadi Dwi Hutomo, 2010. Mobile Broadband. Bandung: 

Informatika 
82 Portal Informasi Indonesia. (2021, Mei). Jaringan 5G Resmi Beroperasi, Transformasi 

Digital Melesat. indonesia.go.id. Retrieved April 13, 2023, from 
https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2835/jaringan-5g-resmi-beroperasi-transformasi-
digitalmelesat?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lan
g=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1Sujatmiko, M. J. (2018, September). 

83 Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi, ‘Intip Sejarah Perkembangan 
Telekomunikasi Seluler Di Indonesia’, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang, 
2023 <https://balmonsemarang.postel.go.id/intip-sejarah-perkembangan-telekomunikasi-seluler-di-
indonesia/> [accessed 2 February 2024] 
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Seiring dengan meningkatnya permintaan akan konektivitas yang lebih 

canggih, operator telekomunikasi di Indonesia mulai memperkenalkan jaringan 

5G. Jaringan seluler generasi kelima (5G) mulai digunakan di Indonesia pada 

tahun 2021. Jaringan 5G menggunakan teknologi digital dan memiliki 

kecepatan data yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan 4G, yaitu 

sekitar 10 Gbps hingga 100 Gbps. Indonesia melakukan kerjasama dengan 

China untuk membangun jaringan 5G di Indonesia. 84 

Kecepatan unduh yang tinggi, latency rendah, dan kapasitas besar yang 

ditawarkan oleh 5G membuka pintu untuk aplikasi dan layanan yang lebih 

canggih. Pengguna di Indonesia kini dapat menikmati streaming video dalam 

kualitas ultra HD, bermain game online tanpa lag, dan menggunakan aplikasi 

augmented reality (AR) serta virtual reality (VR) dengan pengalaman yang 

lebih mulus. Pergeseran ke 5G juga membuka peluang besar dalam mendukung 

perkembangan teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan smart cities. 

Sensor-sensor pintar, perangkat IoT, dan solusi cerdas lainnya dapat beroperasi 

dengan lebih efisien dan responsif di bawah jaringan 5G. Hal ini 

mengakselerasi transformasi digital di berbagai sektor, termasuk industri, 

kesehatan, pendidikan, dan transportasi.85 

Dalam lima tahun terakhir, penggunaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) oleh rumah tangga di Indonesia mengalami pertumbuhan 

yang cepat. Pertumbuhan ini terlihat dari perkembangan beberapa indikator 

yang menunjukkan sejauh mana TIK digunakan oleh rumah tangga di 

Indonesia, seperti yang tergambar pada grafik di bawah ini. 

 
84 Doni, ‘Jaringan 5G Resmi Beroperasi, Transformasi Digital Melesat’, Kominfo, 2021 

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/34812/jaringan-5g-resmi-beroperasi-transformasi-
digital-melesat/0/artikel> [accessed 2 February 2024] 

85 SINDOnews, Tim, ‘10 Kelebihan Dan Kekurangan Jaringan 5G Di Indonesia’, 
SindoNews, 2023 <https://tekno.sindonews.com/read/1262437/207/10-kelebihan-dan-kekurangan-
jaringan-5g-di-indonesia-1701130285> [accessed 2 February 2024] 
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Diagram 6. Perkembangan Indikator TIK di Indonesia Tahun 2015 – 

2019 86 

Dari gambar di atas, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan penggunaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang paling pesat terjadi pada 

penggunaan internet di rumah tangga, yang mencapai 73,75 persen. 

Penyebabnya adalah peningkatan jumlah penduduk yang menggunakan 

telepon seluler, mencapai 63,53 persen pada tahun 2019. Namun, kepemilikan 

komputer di rumah tangga mengalami penurunan menjadi 18,78 persen pada 

tahun yang sama. Peningkatan penggunaan internet juga terjadi selama periode 

2015-2019, dengan persentase penduduk yang mengakses internet meningkat 

dari sekitar 21,98 persen pada tahun 2015 menjadi 47,69 persen pada tahun 

2019. Di sisi lain, kepemilikan telepon tetap kabel di rumah tangga mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun, dengan persentase rumah tangga yang memiliki 

telepon kabel turun dari sekitar 4,01 persen pada tahun 2015 menjadi 2,09 

persen pada tahun 2019. 

 
86 Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2015 – 2019. 
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BAB IV 
 

LANDASAN PEMBAHASAN 

A. Pengaruh Hubungan Ekonomi Politik Cina Terhadap Indonesia 

Diskusi tentang Indonesia dan Cina selalu menarik. Cina, pada abad 21, 

menjadi sorotan dunia dengan fenomena kebangkitannya, The Rise of Cina. 

Negara ini juga diakui sebagai kekuatan regional di Asia dan berpotensi 

menjadi hegemon dunia, menggantikan peran Amerika Serikat. Melalui 

"Promosi Peaceful Rise" konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh 

pemerintah Cina pada awal abad ke-21. Konsep ini juga dikenal dengan 

sebutan "Chinese Dream of the Great Rejuvenation" (Mimpi Besar 

Kebangkitan Cina). Tujuan dari konsep "Peaceful Rise" adalah untuk 

menggambarkan dan menjelaskan ambisi Cina dalam mencapai status besar di 

tingkat global, dengan mengedepankan pendekatan yang damai dan tidak 

mengancam. Kapasitas Cina terlihat dari kebijakan Presiden Xi Jinping, seperti 

Belt and Road Initiative (BRI), yang bertujuan meningkatkan konektivitas 

global.87 BRI fokus pada pembentukan jaringan perdagangan yang lebih 

efisien, memadukan perdagangan fisik dan digital. Inisiatif ini telah 

menghubungkan banyak negara di seluruh dunia, melibatkan sebagian besar 

populasi dan perdagangan dunia, serta memberi dampak besar terhadap PDB 

global.88 

 
87 Ayu Putu Eva Wishanti, D. (2016). Kebangkitan China dalam Kerjasama Ekonomi 

Internasional di Kawasan Asia Timur, 1–2. Retrieved from file:///C:/Users/Asus PC/Downloads/4-
116-1-PB (1).pdf 

88 Cai, P. (2017). Understanding China’s Belt and Road Initiative. Lowy Institute For 
International Policy. Retrieved from https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-
belt-and-road-initiative 
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BRI memiliki lima tujuan utama yang mencakup: pertama, 

mengkoordinasikan kebijakan antar negara untuk mengimplementasikan 

proyek pembangunan; kedua, mempromosikan pertukaran budaya dan 

hubungan antar individu dengan pengertian budaya yang baik; ketiga, 

meningkatkan kerja sama di bidang moneter dan keuangan untuk mengelola 

risiko keuangan bersama; keempat, memudahkan investasi dan perdagangan 

lintas batas guna memperkuat integrasi ekonomi; dan kelima, membangun 

fasilitas yang meningkatkan konektivitas, seperti infrastruktur, moda 

transportasi, pelabuhan, jalan raya, dan transmisi listrik. 89 

Belt and Road Initiative (BRI) Cina melibatkan berbagai negara dan 

wilayah di seluruh dunia. BRI mencakup koridor darat dan laut yang 

menghubungkan China dengan Asia, Eropa, Afrika, dan bahkan Amerika 

Latin. 90Negara-negara yang terlibat dalam BRI mencakup:  

1. Asia Tengah: Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, 

Turkmenistan, Kyrgyzstan.  

2. Asia Selatan: Pakistan, Sri Lanka, Nepal. 

3. Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, 

Kamboja, Myanmar. 

4. Timur Tengah: Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. 

5. Afrika: Kenya, Ethiopia, Nigeria, Tanzania, Mesir. 

6. Eropa: Yunani, Polandia, Italia, Serbia, Spanyol. 

7. Amerika Latin: Argentina, Brasil. 

 
89 Freeman, C. W. (2018). The Geoeconomics Implications of China Belt and Road 

Initiative. 
90 Wangke, Humphrey. (2015). Penguatan Pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia 
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BRI mencakup proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan 

pelabuhan, jalan tol, rel kereta api, dan proyek energi di negara-negara 

tersebut.91 

Hubungan antara Indonesia dan Cina semakin kuat, terutama dalam 

perayaan 65 tahun hubungan bilateral kedua negara. Pada kesempatan tersebut, 

Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Cina pada Maret 2015, dan bersama 

Presiden Xi Jinping, mereka membahas berbagai isu, termasuk perdagangan, 

keuangan, infrastruktur, industri, pariwisata, dan hubungan antarwarga, dengan 

tujuan meningkatkan kerja sama ekonomi, politik, serta hubungan diplomatik 

kedua negara.92 

Selama semester pertama tahun 2018, investasi langsung dari Cina ke 

Indonesia mencapai USD 1,34 miliar atau sekitar Rp 18 triliun, menyumbang 

sebanyak 8,8% dari total Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai USD 

15,2 miliar. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sektor 

yang paling banyak menerima investasi PMA selama Januari-Maret 2019 

adalah listrik, gas, dan air dengan investasi mencapai Rp 117,5 triliun, diikuti 

oleh sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan investasi Rp 94,9 

triliun. Sektor pertambangan mencatat investasi sebesar Rp 73,8 triliun, 

sementara industri makanan mencapai Rp 68,8 triliun, dan sektor perumahan, 

kawasan industri, dan perkantoran mencapai Rp 56,8 triliun. Secara 

keseluruhan, investasi dari Cina menempati peringkat ketiga terbesar di 

Indonesia.93 

 
91 Ziro, Mwatela, Raphael dan Zhao Changfeng. (2016). Africa in China’s One Belt One 

Road Initiative: A Critical Analysis. IOSR Journal of Humanities and Social Science 21, 2 Ver 1. 
http://iosrjournals.org/iosrjhss/papers/Vol.%2021%20Issue12/Ver sion-1/B2112011021.pdf 

92 Cau, E. (2018). Geopolitical Implications of the Belt and Road Initiative: The Backbone 
for a New World Order. Contemporar Chinese Political Economy and Strategic Relations: An 
International Journal, 4(1), 39–105. 

93 “Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Periode Januari-Maret 2019”. Badan 
Koordinasi Penanaman Modal, diakses dari 



64 
 

 
 

Dari kerjasama BRI Cina dan Indonesia menghasilkan beberapa proyek 

yang sudah dilakukan dan masih berjalan, berikut beberapa proyeknya: 

Tabel 1. Jenis Proyek BRI di Indonesia 94 

Jenis Proyek Nama Proyek 

Jalan dan Kereta Api 

Kereta Cepat Jakarta Bandung 
(2015 - 2023) 

Jalan Balikpapan- Samarinda (2016 
- 2018) 

Pembangunan PLTU Batu Bara 

PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 
(2018 - 2023) 

PLTU Paiton Unit 9 (2019) 

PLTU Celukan Bawang (2019) 

Pembangunan PLTA 

Bendungan Nusa Tenggara Timur 
(2021) 

Bendungan PLTA Batang Toru 
(2019) 

PLTA Sungai Kayan (2022) 

Pembangunan Industri 

Tanah Kuning Industrial Park 
(KIHI) (2021 – Ongoing) 

Ketapang Industrial Park (2020 – 
Ongoing) 

Morowali Industrial Park (2013 – 
Ongoing) 

Jenis proyek Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia di atas masih 

ada beberapa yang berjalan dan ada yang sudah beroperasi seperti infrastruktur 

transportasi (jalan tol, pelabuhan, dan bandara), energi (pembangkit listrik), 

dan industrialisasi (pabrik dan fasilitas manufaktur). Proyek-proyek ini 

bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan 

pengembangan sektor industri di Indonesia. 

 
https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/Perkembangan_Realisasi_PMA_
Berdasarkan_Sektor_TW_I_2019.pdf 

94 Nedopil, Christoph (Juli 2023): “Laporan Investasi China Belt and Road Initiative 
(BRI) 2023 H1 – sepuluh tahun pertama”, Green Finance & Development Center, FISF Fudan 
University, Shanghai; doi: 10.13140/RG.2.2.13892.19841 
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Dari sektor telekomunikasi juga merupakan infrastruktur yang perlu 

diperhatikan, karena dengan berkembangnya zaman maka digitalisasi di 

Indonesia sangat diperlukan. Memorandum of Understanding (MOU) tentang 

Kerja Sama Indonesia-Cina di Bidang Telekomunikasi 5G telah ditandatangani 

pada tanggal 20 Juli 2023 di Jakarta. MOU tersebut ditandatangani oleh 

Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Johnny G. Plate, dan Menteri 

Industri dan Teknologi Informasi Tiongkok, Xiao Yaqing.95 

MOU tersebut mencakup kerja sama di bidang pembangunan 

infrastruktur 5G, pengembangan teknologi 5G, dan pemanfaatan 5G untuk 

berbagai sektor, seperti industri, kesehatan, dan pendidikan. Dalam 

sambutannya, Menteri Johnny G. Plate mengatakan bahwa MOU tersebut 

merupakan langkah penting dalam pengembangan 5G di Indonesia. Ia berharap 

kerja sama ini dapat mempercepat implementasi 5G di Indonesia dan 

memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.96 

Infrastruktur 5G yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan 

teknologi Cina telah memberikan dampak signifikan dalam transformasi 

teknologi dan ekonomi di Indonesia. Kehadiran teknologi 5G, khususnya yang 

diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan Cina seperti Huawei dan ZTE, 

telah menciptakan gelombang inovasi dan perubahan dalam berbagai sektor. 

Salah satu dampak utama adalah percepatan konektivitas. Infrastruktur 

5G memberikan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, memungkinkan 

pertukaran data yang lebih cepat dan efisien. Hal ini tidak hanya memberikan 

 
95 Sherman, Justin, ‘China’s New UN Internet Proposal Could Resonate with Growing 

Economies’, TechPolicy, 2023 <https://www.techpolicy.press/chinas-new-un-internet-proposal-
could-resonate-with-growing-economies/> [accessed 2 February 2024] 

96Afriyan Rachmad, ‘Welcoming 5G Network In Indonesia: New Investment Opportunity 
In Telecommunication Sector’, Conventus Law, 2021 
<https://conventuslaw.com/report/welcoming-5g-network-in-indonesia-new-investment/> 
[accessed 2 February 2024] 
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pengalaman internet yang lebih baik bagi pengguna, tetapi juga mendukung 

transformasi digital di berbagai industri, seperti manufaktur, kesehatan, dan 

transportasi. Selain itu, implementasi infrastruktur 5G dari produk Cina 

membuka pintu lebar-lebar bagi pengembangan teknologi baru. Penggunaan 

Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan teknologi canggih 

lainnya semakin meluas, menciptakan ekosistem digital yang lebih terintegrasi 

dan cerdas. Produk-produk Cina dalam ranah 5G juga membawa potensi besar 

untuk menggerakkan industri kreatif dan start-up di Indonesia.97 

Namun, dampak infrastruktur 5G Cina juga menghadirkan sejumlah 

tantangan. Salah satunya adalah kekhawatiran terkait keamanan dan privasi 

data, terutama mengingat sensitivitas terhadap isu keamanan cyber. Selain itu, 

ketergantungan pada teknologi 5G dari Cina juga memunculkan pertanyaan 

strategis tentang kedaulatan digital dan kebijakan teknologi di Indonesia.98 

Ekspansi China melalui program Belt and Road Initiative (BRI) telah 

menjadi salah satu upaya terbesar dalam memperluas pengaruhnya di seluruh 

dunia, menawarkan proyek infrastruktur dan investasi yang mencakup berbagai 

wilayah seperti Afrika, Asia maupun Eropa. Dalam beberapa aspek, ekspansi 

ini menciptakan persaingan geopolitik dengan upaya menggantikan peran 

negara adidaya di tingkat global dan meningkatkan pasar Cina yang lebih luas 

di seluruh dunia. China berusaha menegaskan perannya sebagai pemimpin 

ekonomi dan politik dunia melalui inisiatif BRI.99 

 
97Setiadi, Menkominfo Budi Arie, ‘ASO Tuntas, Pemerintah Dorong Pemanfaatan 

Teknologi 5G’, Kominfo2, 2023 <https://www.kominfo.go.id/content/detail/51744/siaran-pers-no-
320hmkominfo092023-tentang-aso-tuntas-pemerintah-dorong-pemanfaatan-teknologi-
5g/0/siaran_pers> [accessed 2 February 2024] 

98 Pers, Siaran, ‘Pertemuan ATRC-RRT Ke-29 Bahas 5G, Keamanan Siber Dan 
Perlindungan Data’, Kominfo, 2023 <https://www.kominfo.go.id/content/detail/51014/siaran-pers-
no-232hmkominfo082023-tentang-pertemuan-atrc-rrt-ke-29-bahas-5g-keamanan-siber-dan-
perlindungan-data/0/siaran_pers> [accessed 2 February 2024] 

99 Rachmad Hidayat. (2022). Pengaruh Ekonomi Politik China Terhadap Kebijakan Luar 
Negeri Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, 18(1), 1–17. 
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Orientasi pencapaian kepentingan vital Indonesia lewat kerjasama 

dengan Cina dapat tertuju pada ‘keuntungan bisnis’ atas sektor teknologi 

komunikasi. Sebagai bagian dari kerjasama ini, Istilah diplomasi komersial 

mulai digunakan pada akhir abad ke-20, meskipun konsep ini sudah ada sejak 

zaman dahulu. Beberapa ahli berpendapat bahwa diplomasi komersial 

merupakan bagian dari diplomasi ekonomi. Menurut Okano-Heijmans, 

diplomasi ekonomi adalah penggunaan alat politik dalam negosiasi 

internasional untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi nasional, dengan 

menggunakan sarana ekonomi untuk mendukung stabilitas politik bangsa. 

Dengan kata lain, diplomasi ekonomi adalah kerjasama antara pemerintah dan 

bisnis untuk mencapai tujuan komersial yang merepresentasikan kepentingan 

nasional. Diplomasi komersial dijelaskan sebagai upaya bersama antara 

pemerintah dan bisnis dengan fokus pada tujuan bisnis dan kemakmuran 

ekonomi, sementara diplomasi perdagangan melibatkan negosiasi perjanjian 

perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral, dengan pertimbangan 

biaya-manfaat yang didasarkan pada logika ekonomi untuk memaksimalkan 

peluang bisnis. Ini sejalan dengan yang dilakukan Indonesia, yang dimana BRI 

dan CAFTA ini menjadi strategi politik Cina untuk mendapatkan keuntungan 

ekonomi dan mempermudah Cina dalam masuk ke pasar ASEAN maupun 

Indonesia. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Okano-Heijmans bahwa ada 

beberapa aktor yang terlibat dalam diplomasi komersial suatu negara, yang 

pertama masuk dalam aktor asosiasi bisnis Indonesia yaitu kamar dagang dan 

industri Indonesia (KADIN). Digitalisasi yang semakin pesat mewajibkan 

perusahaan dan pelaku usaha untuk terus beradaptasi agar bisa tetap eksis dan 

berkembang. Oleh karena itu, transformasi digital yang dilakukan secara 
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bersama-sama oleh pihak swasta, pemerintah, dan BUMN menjadi sangat 

penting. Salah satu inisiatif kolaboratif yang dihadirkan oleh PT Telkom 

Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan Kadin Indonesia adalah Kadin Tech 

Hub, yang diperkenalkan dalam acara Digitalisasi Nusantara Expo and Summit 

(DNES) 2022 di Surakarta, Jawa Tengah. Kadin Tech Hub berfungsi sebagai 

tempat pertemuan antara perusahaan, instansi, UMKM, dan pihak yang 

memiliki tantangan dengan penyedia solusi dari individu, startup, dan kampus. 

Muhamad Fajrin Rasyid, Ketua Komite Tetap Program Prakarsa Baru 

Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, serta Direktur Digital Business 

Telkom, menjelaskan bahwa Kadin Tech Hub hadir untuk mendukung proses 

transformasi digital 5G yang sedang berlangsung. Keterlibatan Telkom dalam 

platform ini menjadi bukti nyata kontribusi perusahaan dalam mendukung 

digitalisasi dan pembentukan kedaulatan digital di Indonesia.100 

Kemudian aktor BUMN Indonesia yaitu PT. Telkom Indonesia Tbk 

(Telkom) memainkan peran sentral dalam mendorong perkembangan 

infrastruktur 5G di Indonesia. PT. Telkom Indonesia, Tbk (Telkom) adalah 

perusahaan milik negara yang beroperasi di bidang layanan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom 

Indonesia dibentuk pada tahun 1991 melalui Peraturan Pemerintah No. 25 

Tahun 1991. Sejarahnya dimulai pada tahun 1882 dengan pendirian badan 

usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Pada tahun 1961, statusnya 

diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). 

Kemudian, PN Postel dibagi menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos 

& Giro) serta Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi) pada 

 
100 Telkom, Direktur Digital Business, ‘Kadin Tech Hub Wujud Komitmen Transformasi 

Digital Para Pelaku Usaha’, Telkom Indonesia, 2022 
<https://www.telkom.co.id/sites/wholesale/id_ID/news/kadin-tech-hub-wujud-komitmen-
transformasi-digital-para-pelaku-usaha-1623> [accessed 2 February 2024] 
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tahun 1965. Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi menjadi Perusahaan Umum 

Telekomunikasi (Perumtel), dan pada tahun 1991, berubah lagi menjadi 

Perusahaan Perseroan Telekomunikasi Indonesia. Sebagai salah satu penyedia 

layanan telekomunikasi terkemuka di negara ini, Telkom telah berkomitmen 

untuk memimpin dalam menghadirkan teknologi 5G kepada masyarakat dan 

pelaku bisnis. 101 

Untuk investasi PT. Telkom Indonesia dalam infrastruktur 

telekomunikasi 5G cukup besar. Menurut vice president corporate 

communications telkomsel Saki Hamsat Bramono, “besaran nilai investasi 

bergantung pada letak dan kondisi geografis wilayah yang akan di bangun 

tower telekomunikasi 5G, teknologi jaringan yang digunakan hingga perizinan 

dengan pemerintah daerah tersebut”. Tapi bocoran dari Saki bahwa setiap 

tower 5G yang dibangun sekitar 2 Milliar, yang dimana 2021 tercatat ada 113 

tower BTS yang sudah di bangun. Jumlah tersebut bertambah 150 pada awal 

tahun 2022, PT. Telkom juga menargetkan pada tahun 2022 akan menambah 

tower BTS 5G di wilayah yang lebih luas lagi sebanyak 131 titik.102  

Perusahaan ini tidak hanya melakukan investasi besar-besaran dalam 

pembangunan infrastruktur 5G, meliputi stasiun basis dan upgrade jaringan, 

tetapi juga aktif terlibat dalam pengujian dan uji coba teknologi 5G di berbagai 

lokasi. Melalui kemitraan strategis dengan penyedia teknologi global, Telkom 

Indonesia mempercepat proses pengadopsian teknologi ini. Dukungan Telkom 

terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah terkait 5G, serta peran aktifnya 

dalam forum industri, mencerminkan komitmennya dalam menciptakan 

 
101 Indonesia, Telkom, ‘Tentang Telkomgroup’, Telkomsel Id, 2023 
102Indonesia, Telkom, ‘BTS Solution’, Telkom Indonesia, 2023 

<https://www.telkom.co.id/sites/enterprise/id_ID/page/bts-solution-336> [accessed 2 February 
2024] 
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lingkungan yang kondusif untuk percepatan implementasi 5G di Indonesia.103 

Telkom juga berfokus pada pengembangan layanan 5G inovatif untuk 

pelanggan bisnis dan konsumen, memandang teknologi ini sebagai pendorong 

utama transformasi digital di berbagai sektor ekonomi. Dengan keterlibatan 

yang mendalam dan komprehensif, Telkom Indonesia memainkan peran yang 

sangat signifikan dalam membawa Indonesia ke era konektivitas 5G yang lebih 

canggih. 

Tabel 2. Pendapatan PT. Telkom pada Tahun 2021 - 2023 

PT. Telkom pada tahun 2021 berhasil mencatat pendapatan sebesar Rp 

33.6 triliun dari segmen mobile, Rp 72.93 trilliun pada tahun 2022, dan Rp 73.2 

pada tahun 2023. Kemudian dari segi pendapatan bisnis menara 

telekomunikasi, PT. Telkom pada tahun 2021 mencatat pendapatan sebesar Rp 

6.9 trilliun, tahun 2022 mendapat Rp 7.7 trilliun, dan pada penutup akhir tahun 

2023 yaitu Rp 6.27 trilliun. Disini dapat dilihat bahwa keuntungan infrastruktur 

 
103 Anam, Khoirul, ‘Bos Telkom Beberkan 5 Strategi Utama Dongkrak Kinerja’, CNBC 

Indonesia, 2022 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220802135428-17-360485/bos-
telkom-beberkan-5-strategi-utama-dongkrak-kinerja> [accessed 2 February 2022] 
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5G ini sangat menjanjikan, meskipun pada segmen mobile lebih banyak 

pemakai dari pada dari segi bisnis penyewaan menara telekomunikasi.104 

Tidak hanya sendiri PT. Telkom yang mendirikan sebuah infrastruktur 

telekomunikasi.  PT Telkom Indonesia (persero) Tbk (Telkom) menjalin kerja 

sama di bidang teknologi 5G dengan ZTE Corporation, perusahaan 

internasional terkemuka penyedia solusi telekomunikasi asal Cina. Kedua 

pihak sepakat mengembangkan jaringan 5G dan mengeksplorasi bidang baru 

5G di Indonesia. Penandatanganan kerjasama antara PT. Telkom dan ZTE pada 

27 Februari 2023, bertepatan dengan momen perhelatan Mobile World 

Congress (MWC) 2023 yang dilaksanakan di Barcelona, Spanyol.105 

Dari sisi BUMN Cina, Cina Mobile sebagai salah satu perusahaan 

telekomunikasi terkemuka di Cina, telah memainkan peran signifikan dalam 

perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. China Mobile 

Limited, atau Grup China Mobile, didirikan di Hong Kong pada 3 September 

1997 dan terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) serta Bursa Efek Hong 

Kong pada 22 dan 23 Oktober 1997. Saham perusahaan ini diakui sebagai 

bagian dari Indeks Hang Seng di Hong Kong pada 27 Januari 1998. Sebagai 

penyedia layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkemuka di 

Tiongkok, Grup ini menawarkan layanan komunikasi dan informasi di seluruh 

daratan Tiongkok dan Hong Kong SAR. Mereka memiliki jaringan 

telekomunikasi dan komunikasi kelas dunia serta menjadi operator informasi 

dengan jaringan dan basis pelanggan terbesar di dunia. Grup China Mobile 

 
104 Indonesia, PT Telkom, ‘Transformasi Telkom Bukukan Pendapatan Rp111,2 Triliun 

Dan Pertumbuhan Laba Bersih Hingga 17,6%’, Telkom Indonesia, 2023 
<https://www.telkom.co.id/sites/wholesale/id_ID/news/transformasi-telkom-bukukan-pendapatan-
rp111,2-triliun-dan-pertumbuhan-laba-bersih-hingga-17,6-yoy-2167> [accessed 2 February 2024] 

105 Corporation, ZTE, ‘Uji Coba Jaringan LTE, ZTE Jalin Kerjasama Dengan Telkomsel’, 
Tempo Id, 2023 <https://tekno.tempo.co/read/279413/uji-coba-jaringan-lte-zte-jalin-kerjasama-
dengan-telkomsel> [accessed 2 February 2024] 
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fokus pada layanan suara, data, broadband, jalur khusus, pusat data, komputasi 

awan, Internet of Things (IoT), dan layanan lainnya di berbagai sektor seperti 

Pelanggan, Rumah, Bisnis, dan Baru (CHBN).106 

China Mobile aktif mengembangkan jaringan seluler di Tiongkok. 

Seiring dengan pertumbuhan pesat pengguna telepon seluler di negara ini, 

China Mobile berhasil membangun jaringan seluler yang luas dan andal. Pada 

tahun 2010, China Mobile memperkenalkan layanan jaringan seluler 3G, dan 

kemudian mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengadopsi teknologi 

4G LTE. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyediakan layanan data 

berkecepatan tinggi kepada pelanggan di seluruh Tiongkok. China Mobile 

terus berinovasi dengan menyediakan berbagai layanan, termasuk layanan 

data, layanan seluler prabayar, dan berbagai layanan nilai tambah seperti e-

commerce dan pembayaran seluler. Perusahaan ini juga terlibat dalam 

pengembangan teknologi 5G dan mendukung uji coba jaringan 5G di berbagai 

kota di Tiongkok.107 

Keterlibatan China Mobile dapat terlihat dalam berbagai aspek, mulai 

dari investasi dalam proyek-proyek infrastruktur hingga kemitraan dengan 

operator lokal. Sebagai bagian dari investasi besar-besaran, China Mobile 

dapat berkontribusi pada pembangunan stasiun basis dan peningkatan jaringan, 

termasuk pengenalan teknologi 4G dan 5G. Nilai investasi Cina Mobile dalam 

perkembangan 5G di Indonesia mencakup kurang lebih US$ 1 Milliar melalui 

perusahaan swasta milik mereka yaitu Huawei dan ZTE. Sementara itu di 

 
106 Crouch, Erik, ‘China’s Mobile Revolution: 15 Years in Phones’, JY International 

Cultural Communications, 2015 <https://www.thatsmags.com/china/post/11260/china-s-mobile-
revolution-15-years-in-phones> [accessed 2 February 2024] 

107 Primadhyta, Safyra, ‘Didepak AS, China Mobile Dapat Lampu Hijau Listing Di Bursa 
Shanghai’, CNN Indonesia, 2021 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211214182145-92-
734033/didepak-as-china-mobile-dapat-lampu-hijau-listing-di-bursa-shanghai> [accessed 2 
February 2024] 
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negeri asalnya, Cina Mobile berinvestasi 183.2 milliar yuan atau sebesar 

USD$25.6 milliar. Dari segi investasi 5G itu, Cina Mobile pendapatan 

mencapai RMB259,4 miliar yuan pada paruh pertama tahun 2023.108 

Kemitraan strategis dengan operator telekomunikasi Indonesia juga 

dapat mencakup pertukaran teknologi dan pengalaman, memperkuat 

infrastruktur telekomunikasi negara. Selain itu, sebagai pemain global dalam 

industri telekomunikasi, China Mobile dapat menyediakan perangkat keras dan 

perangkat lunak mutakhir, memperkuat supply chain di sektor ini. Partisipasi 

dalam proyek-proyek infrastruktur besar yang melibatkan sektor 

telekomunikasi dan dukungan untuk pengembangan teknologi terkini juga 

menjadi ciri khas keterlibatan China Mobile dalam mendukung konektivitas 

digital di Indonesia. Peran perusahaan ini diharapkan terus berkembang seiring 

dengan pertumbuhan kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi yang 

canggih di tanah air.109 

Selanjutnya aktor perusahaan Indonesia yaitu PT XL Axiata Tbk, dan 

PT Indosat Ooredoo Tbk merupakan aktor kunci dalam mengemban peran 

penting dalam perkembangan teknologi 5G di Indonesia. PT XL Axiata Tbk, 

sebelumnya dikenal sebagai PT Excelcomindo Pratama Tbk atau XL, adalah 

perusahaan penyedia layanan telekomunikasi seluler di Indonesia. PT XL 

Axiata Tbk. (“XL” atau “Perseroan”) didirikan pada tanggal 6 Oktober 1989 

dengan nama PT Grahametropolitan Lestari, bergerak di bidang perdagangan 

dan jasa umum. XL memulai operasional komersialnya pada 8 Oktober 1996 

dan menjadi perusahaan swasta pertama yang menawarkan layanan telepon 

seluler di Indonesia. Produk utama XL mencakup dua kategori, yaitu XL 

 
108 Xing, Yuqing, ‘Global Value Chains and the Innovation of the Chinese Mobile Phone 

Industry’, East Asian Policy, 12.01 (2020), 95–109 <https://doi.org/10.1142/s1793930520000082> 
109 Inc, Nikkei, ‘China Mobile Ltd’, Nikkei Asia, 2023 

<https://asia.nikkei.com/Companies/China-Mobile-Ltd> [accessed 2 February 2024] 
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Prabayar dan XL Pascabayar. Selain itu, XL juga menyediakan layanan 

korporasi, termasuk layanan Internet Service Provider (ISP) dan Voice over 

Internet Protocol (VoIP).110 

Sebagai penyedia layanan telekomunikasi terkemuka, PT. XL Axiata 

Tbk telah mendedikasikan investasi besar-besaran untuk membangun 

infrastruktur 5G, yang mencakup pembangunan stasiun basis dan upgrade 

jaringan guna memberikan akses yang lebih cepat dan canggih kepada 

masyarakat. Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, 

mengatakan, "Kami telah membelanjakan capex yang lebih besar pada tahun 

2021 ini untuk meningkatkan kualitas jaringan serta meningkatkan digitalisasi 

guna menghadirkan customer experience yang terbaik. Fokus kami bukan 

untuk merespon persaingan tarif layanan, tetapi lebih pada memberikan 

customer experience terbaik dan menciptakan nilai bagi pelanggan kami.”111 

PT. XL Axiata Tbk juga hanya memberikan experience ke pengguna 

XL tpi juga sedang mengmbangkan dan memperluas jaringan 5G nya sendiri. 

Hingga akhir tahun 2023, jumlah total BTS (Base Transceiver Station) XL 

Axiata telah mencapai 90 unit, Proses fiberisasi juga telah mencakup lebih dari 

50% dari total site Peningkatan terus-menerus ini mengindikasikan kekuatan 

jaringan XL Axiata, sejalan dengan meningkatnya penggunaan layanan data 

oleh pelanggan. Selama periode 12 bulan di tahun 2023, trafik data XL Axiata 

meningkat pesat, mencapai peningkatan sebesar 34% dibandingkan tahun 

sebelumnya, mencapai total 6.549 Petabyte. Penyempurnaan ini juga 

berdampak pada peningkatan kecepatan akses internet sebesar 20% sejak awal 

 
110 GlobalData, ‘PT XL Axiata Tbk: Overview’, Global Data, 2023 

<https://www.globaldata.com/company-profile/pt-xl-axiata-tbk/> [accessed 2 February 2024] 
111 Syahputra, Eqqi, ‘XL Axiata Siapkan Rp 8 T Untuk Tingkatkan Kualitas Jaringan’, 

CNBC Indonesia, 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230511101157-17-436467/xl-
axiata-siapkan-rp-8-t-untuk-tingkatkan-kualitas-jaringan> [accessed 2 February 2024] 
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tahun. PT XL Axiata menginvestasikan antara Rp10 triliun hingga Rp15 triliun 

dalam pembangunan infrastruktur 5G di Indonesia. Investasi ini mencakup 

pengembangan jaringan 5G, penyediaan perangkat 5G, dan pengembangan 

berbagai layanan terkait teknologi 5G. 112 

Berdasarkan laporan keuangan PT XL Axiata Tbk, pendapatan dari 

jaringan 5G perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun 

ke tahun. Pada tahun 2022, pendapatan jaringan 5G XL Axiata mencapai Rp0,5 

triliun, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp1,5 triliun. Peningkatan 

pendapatan ini terutama disebabkan oleh ekspansi jangkauan jaringan 5G dan 

adopsi layanan 5G yang semakin meningkat di kalangan masyarakat Indonesia. 

Pada tahun 2022, XL Axiata berhasil meluncurkan jaringan 5G di 10 kota besar 

di Indonesia, sementara pada tahun 2023, jaringan 5G mereka telah meluas 

hingga mencakup 50 kota besar di Indonesia.113 

Kemudian dari PT Indosat Satellite Corporation Tbk (Indosat) berdiri 

pada tahun 1967 sebagai badan usaha asing yang menyediakan layanan 

telekomunikasi internasional di Indonesia. Operasional Indosat dimulai pada 

tahun 1969 dengan diresmikannya stasiun bumi Jatiluhur. Dari tahun 1969 

hingga 1990, Indosat menyediakan berbagai layanan telekomunikasi 

internasional, termasuk Sambungan Langsung Internasional (SLI), jaringan 

data internasional, leased lines, dan layanan transmisi pertelevisian.114 

 
112 Muslim, Abdul, ‘XL Axiata Berhasil Tambah 11 Ribu BTS Baru’, InvestorId, 2023 

<https://investor.id/business/331240/xl-axiata-berhasil-tambah-11-ribu-bts-baru> [accessed 2 
February 2024] 

113 Tbk, PT XL Axiata, ‘XL Axiata Raih Kinerja Solid Kualitas Jaringan Dorong 
Pertumbuhan Pendapatan’, XL Axiata, 2023 <https://www.xlaxiata.co.id/id/berita/xlaxiata-raih-
kinerja-solid-kualitas-jaringan-dorong-pertumbuhan-pendapatan> [accessed 2 February 2024] 

114 Tbk, Kobexindo Tractors, ‘Sejarah Dan Profil Singkat KOBX (Kobexindo Tractors 
Tbk)’, Britama.Com, 2023 <https://britama.com/index.php/2012/11/sejarah-dan-profil-singkat-
kobx/> [accessed 2 February 2024] 
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Tidak hanya PT. XL Axiata dan PT. Telkom, PT. Indosat juga 

mengembangkan 5G nya sendiri. PT Indosat Tbk menargetkan kawasan 

dengan lalu lintas data tinggi dalam implementasi jaringan 5G sebagai bagian 

dari strategi perusahaan. Sebagai teknologi masa depan, 5G dianggap dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Steve Saerang, SVP-Head of Corporate 

Communications Indosat Ooredoo Hutchison, menyatakan bahwa perusahaan 

berencana mengalokasikan belanja modal sekitar Rp13 triliun pada tahun 2023, 

dengan fokus utama pada peningkatan kapasitas dan ekspansi jaringan, 

terutama di bidang 4G dan 5G. Sampai per tahun 2023 tower BTS 5G milik 

PT. indosat mencapai 90 unit di Indonesia.115 

Pendapatan dari jaringan 5G PT Indosat Ooredoo Hutchison mengalami 

peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2022, 

pendapatan jaringan 5G Indosat Ooredoo mencapai Rp0,2 triliun. Angka ini 

meningkat menjadi Rp0,7 triliun pada tahun 2023, mencatat pertumbuhan 

sebesar 350%. Kenaikan pendapatan jaringan 5G Indosat Ooredoo tersebut 

terutama dipicu oleh ekspansi cakupan jaringan 5G dan adopsi layanan 5G oleh 

masyarakat Indonesia. Pada tahun 2022, Indosat Ooredoo meluncurkan 

jaringan 5G di 10 kota besar di Indonesia. Pada tahun 2023, jaringan 5G telah 

diperluas ke 50 kota besar di Indonesia. Selain itu, Indosat Ooredoo juga 

menyediakan berbagai layanan 5G menarik, termasuk streaming video, 

gaming, dan virtual reality, yang turut berkontribusi pada peningkatan 

pendapatan jaringan 5G Indosat Ooredoo.116 

Sementara itu, XL Axiata dan Indosat Ooredoo, sebagai operator 

telekomunikasi ternama di Indonesia, turut berperan dalam pengembangan 

 
115 TBK, PT. Indosat, ‘Aktivitas Pasar’, IDN Financials, 2023 

<https://www.idnfinancials.com/id/isat/pt-indosat-tbk> [accessed 2 February 2024] 
116 PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk, ‘Investor Memo’, 2021, 3–7 
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teknologi 5G melalui uji coba dan implementasi teknologi ini di sejumlah 

wilayah. Keterlibatan ketiganya mencerminkan komitmen untuk memajukan 

konektivitas digital di Indonesia, membawa negara ini lebih dekat ke era 

teknologi tinggi dengan memberikan layanan 5G yang inovatif dan andal 

kepada pelanggan. Dengan kolaborasi dan investasi yang berkelanjutan, PT 

Telkom Indonesia Tbk, PT XL Axiata Tbk, dan PT Indosat Ooredoo Tbk 

menjadi pionir dalam memacu kemajuan teknologi telekomunikasi di 

Indonesia, menjadikan negara ini lebih siap menghadapi tantangan era digital 

yang semakin berkembang.  

Kemudian aktor perusahaan Cina di Indonesia yaitu Huawei dan ZTE, 

merupakan perusahaan manufaktur yang fokus pada produksi infrastruktur dan 

perangkat keras untuk operator jaringan, yang juga dikenal sebagai telco atau 

operator. Meskipun menyediakan infrastruktur untuk operator jaringan adalah 

salah satu lini bisnis utama Huawei dan ZTE di Indonesia, keduanya juga 

memiliki aktivitas bisnis yang luas. 

Huawei, yang didirikan pada tahun 1987 oleh Ren Zhengfei di 

Shenzhen, Tiongkok, telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan teknologi 

terkemuka di dunia. Awalnya dimulai sebagai perusahaan yang berfokus pada 

penelitian dan pengembangan solusi telekomunikasi, Huawei dengan cepat 

berkembang menjadi pemimpin global dalam sektor teknologi informasi dan 

komunikasi. Kemudian Huawei membuka perusahaan nya di berbagai Negara 

contohnya di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2000. Ren Zhengfei, 

seorang mantan insinyur militer, mendirikan Huawei dengan visi untuk 

menyediakan solusi telekomunikasi yang inovatif dan canggih. Seiring waktu, 
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Huawei menjadi pusat perhatian dunia untuk inovasinya dalam pengembangan 

perangkat keras dan perangkat lunak. 117 

Pada awalnya, Huawei fokus pada penyediaan peralatan jaringan 

telekomunikasi untuk operator telekomunikasi di Tiongkok. Namun, dengan 

cepat ekspansinya ke pasar internasional, perusahaan ini mulai menawarkan 

berbagai produk, termasuk smartphone, tablet, dan perangkat teknologi 

konsumen lainnya. Meskipun menghadapi beberapa kontroversi terkait 

keamanan dan perlindungan privasi, Huawei terus menunjukkan pertumbuhan 

yang signifikan. Perusahaan ini menjadi pemimpin global dalam 

pengembangan teknologi 5G, memainkan peran kunci dalam membangun 

infrastruktur 5G di berbagai negara. Huawei juga terus berinvestasi dalam 

penelitian dan pengembangan untuk memimpin tren di berbagai sektor 

teknologi.118 

Di Indonesia sendiri, Huawei telah menyediakan perangkat dan solusi 

jaringan 5G untuk Indosat Ooredoo dengan nilai investasi sebesar Rp7,2 

triliun. Investasi tersebut mencakup perangkat BTS 5G, perangkat jaringan 5G, 

dan perangkat pendukung lainnya. Perusahaan ini juga aktif dalam 

mengembangkan talenta digital di kawasan Asia Pasifik. Untuk wilayah 

tersebut, Huawei berencana menginvestasikan US$50 juta untuk 

mengembangkan 500.000 talenta digital dalam lima tahun ke depan. Di 

Indonesia, Huawei menargetkan pelatihan 100.000 talenta lokal dan 1.000 

instruktur TIK dalam waktu lima tahun. Dalam dua tahun terakhir, mereka 

 
117 Nathaniel Ahrens, China’s Competitiveness, case study: Huawei (PDF),CSIS,2013 

diakses pada 26 november 2023 
118Huawei, ‘Journey of Huawei’, Huawei, 2023 

<https://www.huawei.com/minisite/whoishuawei/journey.html> [accessed 2 February 2024] 
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sudah mencapai lebih dari setengah dari tujuan tersebut melalui berbagai 

kemitraan pelatihan, seperti ASEAN Academy.119 

Huawei Indonesia berambisi menjadi pemimpin dalam pengembangan 

jaringan 5G di Indonesia dengan tujuan mendukung negara ini menjadi salah 

satu yang terdepan dalam teknologi 5G. Pada tahun 2021, Huawei memulai 

penyediaan perangkat dan solusi jaringan 5G untuk operator telekomunikasi 

utama di Indonesia, seperti Telkomsel dan XL Axiata, dengan perkiraan nilai 

pendapatan mencapai Rp50 miliar. Mengikuti kesuksesan tahun sebelumnya, 

pada tahun 2022, Huawei melanjutkan ekspansinya dengan memperluas 

cakupan jaringan 5G di Indonesia dan menyediakan perangkat serta solusi 

untuk Indosat Ooredoo, yang diperkirakan meningkatkan pendapatannya 

menjadi Rp100 miliar. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2023, Huawei 

berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan jaringan 5G di Indonesia dan 

menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan teknologi 5G. Dengan 

proyeksi ini, nilai pendapatan Huawei dari jaringan 5G di Indonesia 

diperkirakan mencapai Rp200 miliar.120 

Kemudian perusahaan yang sama berasal dari Cina yaitu ZTE 

Corporation, yang didirikan pada tahun 1985 di Shenzen, Provinsi Guangdong, 

Tiongkok, bermula sebagai Zhongxing Semiconductor Co., Ltd., dengan fokus 

pada penelitian dan pengembangan semikonduktor. Pada tahun 1993, 

perusahaan ini beralih ke industri telekomunikasi, mulai memproduksi 

peralatan seperti switch telepon dan peralatan jaringan. Pada tahun 1997, ZTE 

mengubah namanya menjadi ZTE Corporation dan melakukan penawaran 

 
119 Rizagana, ‘Menkominfo Minta Huawei Investasi Di Indonesia’, Berita Satu, 2015 

<https://www.beritasatu.com/news/275486/menkominfo-minta-huawei-investasi-di-indonesia> 
[accessed 2 February 2024] 

120 Bestari, Novina Putri, ‘Ditekan Trump & Biden, Bos Huawei: Tujuan Kami Bertahan 
Hidup’, CNBC Indonesia, 2021 
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saham perdana, terdaftar di Bursa Efek Shenzhen dan Bursa Efek Hong Kong. 

Selama pertengahan hingga akhir 2000-an, ZTE melangkah ke pasar 

internasional, memperluas bisnisnya secara global, dan menjadi pemimpin 

dalam penyediaan peralatan telekomunikasi. Kemudian ZTE memulai awal 

mula di Indonesia sebagai penyedia perangkat keras pada tahun 2003.121 

Pada tahun 2010-an, perusahaan ini terus tumbuh sebagai salah satu 

pemain utama dalam teknologi 4G dan 5G. Pada tahun 2018, ZTE menghadapi 

tantangan serius akibat sanksi perdagangan dari pemerintah AS. Meskipun 

mengalami kendala, ZTE berhasil pulih dan fokus pada pengembangan 

teknologi 5G serta transformasi digital. Pada tahun 2023, ZTE tetap menjadi 

pemimpin dalam industri telekomunikasi global, terlibat dalam proyek-proyek 

infrastruktur telekomunikasi dan terus berinovasi dalam teknologi masa depan 

seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT). Dengan sejarah 

yang panjang dan perkembangan yang signifikan, ZTE terus berperan sebagai 

salah satu pelaku kunci dalam evolusi teknologi telekomunikasi.122 

ZTE berkontribusi dalam pengembangan jaringan 5G Indosat Ooredoo 

dengan menyediakan perangkat dan solusi senilai Rp1,8 triliun. Investasi ini 

mencakup berbagai perangkat seperti BTS 5G dan perangkat jaringan 

pendukung. Kerjasama ZTE dan Indosat Ooredoo memiliki rencana ambisius 

untuk memiliki 1.500 BTS 5G di Indonesia pada tahun 2025, dan sekitar 400 

dari jumlah tersebut diharapkan menggunakan perangkat dari ZTE. Dengan 

 
121 Corporation, ZTE, ‘Global Leading Integrated Communication Information Solution 

Provider’, ZTE, 2023 
<https://www.zte.com.cn/global/about/corporate_information/company_introduction.html> 
[accessed 2 February 2024]. 

122 Corporation, ZTE, ‘Global Leading Integrated Communication Information Solution 
Provider’, ZTE, 2023 
<https://www.zte.com.cn/global/about/corporate_information/company_introduction.html> 
[accessed 2 February 2024] 
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kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan pengembangan 

jaringan 5G di Indonesia.123 

ZTE menetapkan target ambisius untuk memimpin pengembangan 

jaringan 5G di Indonesia, dengan harapan berkontribusi pada peran Indonesia 

sebagai salah satu negara terdepan dalam adopsi teknologi 5G. Pada tahun 

2021, ZTE memulai langkahnya dengan menyediakan perangkat dan solusi 

jaringan 5G untuk beberapa operator telekomunikasi ternama di Indonesia, 

seperti Indosat Ooredoo dan XL Axiata, dengan estimasi nilai pendapatan 

mencapai Rp100 miliar. Kiprah ZTE semakin meluas pada tahun 2022, di mana 

perusahaan tidak hanya memperluas jangkauan jaringan 5G, tetapi juga 

menyediakan perangkat dan solusi untuk operator Telkomsel, dengan nilai 

pendapatan diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Tidak berhenti di situ, pada 

tahun 2023, ZTE berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan jaringan 5G 

dan menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan teknologi 5G di 

Indonesia, dengan proyeksi nilai pendapatan yang lebih tinggi, yakni sekitar 

Rp500 miliar. Semua ini mencerminkan upaya serius ZTE dalam mendukung 

kemajuan teknologi telekomunikasi di Indonesia.124 

Dari beberapa aktor yang menjalin kerjasama dalam perkembangan 5G 

di Indonesia, orientasi pencapaian kepentingan vital Indonesia lewat kerjasama 

dengan Cina dapat tertuju pada ‘keuntungan bisnis’ atas sektor teknologi 

telekomunikasi. Penerapan 5G dapat memberikan kontribusi signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi global, dengan potensi merangsang aktivitas 

 
123 Liu, Christie, ‘Revisiting Indonesia: A Mature Tower Industry with an Evolving 

Landscape’, Tower Exchage, 2017 
<https://www.towerxchange.com/article/2blfzvlt8ljbdjvhu4zr4/revisiting-indonesia-a-mature-
tower-industry-with-an-evolving-landscape> [accessed 2 February 2024] 

124 Lima, João Marques, ‘Axiata Group, ZTE Open Data Centre in Indonesia’s Second-
Largest Metro’, The Tech Capital, 2023 <https://thetechcapital.com/axiata-group-zte-open-data-
centre-in-indonesias-second-largest-metro/> [accessed 2 February 2024] 
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penjualan global hingga triliunan dolar dan menciptakan jutaan lapangan 

pekerjaan di seluruh dunia. 

Itu dari beberapa aktor yang terlibat langsung dalam kerjasama 

infrastruktur telekomunikasi dan penjelasan tentang BRI, kemudian ada forum 

kerjasama selain BRI yang Cina ciptakan yaitu CAFTA (China – Asean Free 

Trade Area). China juga memiliki daya tarik besar dalam hal ekspor, menarik 

banyak negara di dunia untuk mengekspor barang ke China dan memperluas 

pasar luar negeri mereka. Di sisi ASEAN, produk yang mayoritas diproduksi 

oleh negara-negara anggotanya cenderung melengkapi produk ekspor China. 

Kondisi ini menciptakan potensi sinergi antara ASEAN dan China, menjadi 

peluang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam kerjasama antara keduanya. 

Diselenggarakannya forum tingkat tinggi antara ASEAN dan Republik 

Rakyat China di Bandar Seri Begawan pada tanggal 6 November 2001 berhasil 

mencapai kesepakatan untuk membentuk kerangka kerjasama ekonomi dan 

mendirikan kawasan perdagangan bebas, yang dikenal sebagai ASEAN-China 

Free Trade Area (ASEAN-China FTA). Komitmen untuk kerjasama ekonomi 

dan penandatanganan ASEAN-China FTA secara resmi dilakukan pada 

tanggal 4 November 2002 di Phnom Phen, Kamboja.125 ACFTA merupakan 

perjanjian antara negara-negara anggota ASEAN dan China dengan tujuan 

menciptakan kawasan perdagangan bebas. Kesepakatan ini bertujuan 

menghapuskan hambatan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif, 

meningkatkan akses pasar jasa, merinci peraturan dan ketentuan investasi, serta 

 
125 "Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between 

ASEAN and the People's Republic of China". ASEAN., http://www.aseansec.org/asean-anthem/, 
diakses pada tanggal 7 Juli 2013. 
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memperkuat kerjasama ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di ASEAN dan China.126 

Cina memainkan peran penting dalam CAFTA sebagai salah satu 

negara pendiri, keterlibatan Cina dalam CAFTA memiliki beberapa 

kepentingan utama, termasuk peningkatan ekspor ke negara-negara ASEAN, 

peningkatan investasi di kawasan tersebut, dan memperluas pengaruhnya di 

Asia Tenggara. Salah satu kepentingan utama Cina dalam CAFTA adalah 

meningkatkan ekspornya ke negara-negara ASEAN. Dengan menjadi pendiri 

CAFTA, Cina dapat memperluas pangsa pasarnya di kawasan ASEAN yang 

dianggap sebagai pasar potensial untuk ekspor Cina.127 

Perjanjian Kerja Sama Ekonomi ASEAN-China (CAFTA) telah 

membawa dampak signifikan pada pengaruh ekonomi politik Cina di 

Indonesia. CAFTA, sebagai kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN 

dan Cina, menciptakan dinamika ekonomi dan politik yang memengaruhi 

kedua belah pihak. Dalam aspek positif, CAFTA telah meningkatkan volume 

perdagangan antara Indonesia dan Cina. Kedua negara saling mendapatkan 

manfaat dari peningkatan ekspor dan impor, menciptakan peluang ekonomi 

yang lebih besar.128 

Pada sebuah survei 74% penduduk Indonesia telah mengubah 

kebiasaan berbelanja mereka karena pandemi COVID-19. Angka ini cukup 

tinggi, mengingat rata-rata global sebesar 59%. Salah satu perubahan 

signifikan adalah bagaimana mereka kini secara rutin menggunakan layanan 

 
126 I Wibowo, Perdagangan Cina-ASEAN : Tantangan Atau Ancaman, PT. Remaja 

Rosdakarya, Bandung, 2002, hal.19. 
127 “China-ASEAN Main Trade Centre”, http://en.chinaaseantrade.com/, diakses pada 

tanggal 7 November 2023. 
128 Kemenperin, Tim Pengelola Website, ‘Dampak Implementasi CAFTA: Industri 

Nasional Kian Terancam’, Kementrian Perindustrian RI, 2011 
<https://kemenperin.go.id/artikel/1112/Dampak-Implementasi-CAFTA:-Industri-Nasional-Kian-
Terancam> [accessed 2 February 2024] 
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belanja/delivery online untuk kebutuhan bahan makanan, sebagai hasil dari 

pembatasan kerumunan yang diterapkan oleh pemerintah. Sebanyak 63% 

menyatakan akan lebih sering menggunakan layanan belanja/delivery online, 

dan sebagian besar dari mereka memilih pengiriman (43%) daripada layanan 

online "klik dan ambil" (15%).129 

Indonesia, dengan karakteristik konsumtifnya yang semakin 

meningkat, telah menjadi pasar yang menarik bagi berbagai negara, termasuk 

Cina, dalam kerangka ASEAN Free Trade Area (CAFTA). Tingginya 

permintaan konsumen di Indonesia, yang mencakup beragam sektor seperti 

elektronik, tekstil, dan produk-produk konsumsi lainnya, telah menjadikan 

Indonesia sebagai target utama bagi ekspor Cina. Melalui CAFTA, Cina dapat 

memanfaatkan kebutuhan konsumsi yang besar di Indonesia untuk 

meningkatkan ekspor produk-produknya. Ini mencakup peningkatan volume 

perdagangan dan diversifikasi produk yang diimpor oleh Indonesia dari Cina. 

Adanya CAFTA sebagai kerangka perdagangan bebas juga memberikan 

kemudahan bagi Cina dalam menjalankan kegiatan perdagangannya dengan 

Indonesia, memperluas akses pasar dan menciptakan peluang investasi.130 

Namun, seiring dengan keuntungan ekonomi yang muncul, penting 

bagi Indonesia untuk memastikan bahwa hubungan perdagangan ini 

berlangsung seimbang dan adil. Pemerintah Indonesia harus tetap 

memperhatikan keberlanjutan dan keberagaman ekonomi nasional, 

mengembangkan strategi untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri 

 
129 Ramadania, Nabilla, ‘Indonesians’ Shopping Habits on Consumer Goods’, YouGov, 

2021 <https://business.yougov.com/content/35907-ID-consumer-goods-shopping-habits> 
[accessed 2 February 2024] 

130 Herawati, V. (2010). Analisis Pengaruh Asean China Free Trade Agreement ( Acfta ) 
Terhadap Kinerja Keuangan Yang Dilihat Dari Penjualan Pada UKM TEKSTIL DI 
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dan memastikan bahwa kerjasama ekonomi dengan Cina memberikan manfaat 

jangka panjang bagi kedua belah pihak.131 

B. Upaya Pemerintah Indonesia Di Masa Kepemimpinan Jokowi Dalam 

Transfer Teknologi Dengan Pemerintah Cina Di Sektor Telekomunikasi 

Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam ranah digital, 

hal ini tercermin dari peringkat Indonesia dalam IMD World Digital 

Competitiveness (WDC) tahun 2022 yang naik ke peringkat ke-51 dari posisi 

ke-62 pada tahun 2018. Meskipun begitu, bila dibandingkan dengan negara-

negara lain seperti Singapura (peringkat ke-2), Korea (peringkat ke-8), dan 

Australia (peringkat ke-14), daya saing digital Indonesia masih cukup 

tertinggal.132 

Untuk mengembangkan ranah digital Indonesia perlu adanya transfer 

teknologi yang terjadi dengan Cina. Transfer teknologi adalah proses 

memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, 

sampel hasil manufaktur, dan fasilitas, antara pemerintah, universitas, dan 

institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi 

dapat diakses oleh banyak pengguna. Agar Indonesia dapat mandiri dalam 

menciptakan teknologi telekomunikasi, serta tidak lagi bergantung pada negara 

lain dalam hal teknologi. Maka dari itu, diplomasi ekonomi menjadi sangat 

penting dalam hal kepentingan ekonomi politik Indonesia termasuk transfer 

teknologi.133 

Kemudian lebih berfokus pada teknologi telekomunikasi yang dimana 

Indonesia sedang menjalankan kerjasama dengan Cina yaitu dalam 

 
131 Hutabarat, Budiman. (2011). Perdagangan Bebas Wilayah ASEAN-China: 

Implikasinya terhadap perdagangan dan investasi pertanian Indonesia. Jakarta: Pusat Sosial 
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 

132 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Survei Internet APJII 2023. 2023. 
(https://survei.apjii.or.id/) 

133 Djisman S. Simandjuntak. (2023). Transfer Teknologi. Analisis CSIS, 16(5), 499–510. 
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pengembangan infrastruktur 5G. Pemerintah Indonesia telah mengambil 

berbagai langkah untuk mendorong transfer teknologi telekomunikasi dari 

Cina. Salah satu tindakannya adalah melakukan transfer informasi dan 

pelatihan terhadap Indonesia, berikut adalah beberapa pelatihan yang 

dilakukan Cina di Indonesia: 

Tabel 3. Pelatihan TIK yang telah dilaksanakan Cina di Indonesia134 

Waktu Detail Pelatihan 

Maret 2017 
Meluncurkan SmartGen, program pelatihan TIK untuk 

mahasiswa tujuh universitas top.135 

Januari 2020 
Melatih 100.000 orang dalam teknologi digital, seperti 

cloud computing dan 5G.136 

Januari 2021 

Membuka Huawei-ASEAN Academy Engineering Institute, 

berkolaborasi dengan beberapa universitas terkemuka 

Indonesia. Dekan Akademi memperkirakan bahwa “1.500–

2.000 pelatihan & program sertifikasi TIK dapat 

diselesaikan tiap tahun”.137 

Juni 2021 
Mendirikan Pusat Pelatihan Teknik & Servis. Sangat sedikit 

detil tersedia tentang jumlah mahasiswa yang disasar.138 

 
134 Ratri Adityarani, “China’s Huawei Opens Technology Training Center in Indonesia,” 

Tech in Asia, April 12, 2011, https://www.techinasia.com/china-huawei-opens-technology-training-
center-in -indonesia. 

135 “Huawei Brings Digital Economy-Based Training and Wealth to State Colleges,” 
China Daily, May 15, 2017, 
https://web.archive.org/web/20200417065638/https://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-05/15 
/content_29345046.htm. 

136 “Huawei Strengthens Contribution and Cooperation in Indonesia Cyber Security,” 
Huawei,September28,2021,https://web.archive.org/web/20211004105819/https://www.huawei.co
m/en/news/2021/9 /tripartite-cooperation-agreement-indonesia-cyber-security 

137 Uly, “Garap Pasar 5G Indonesia, Ini Strategi Huawei,” [Working on the Indonesian 
5G Market, This is Huawei’s Strategy]. 

138 Jayanty Nada Shofa, “Huawei Affirms Support for Indonesia’s Digital Transformation 
With New Academy,” Jakarta Globe, January 26, 2021, https://jakartaglobe.id/tech/huawei-affirms-
support-for-indonesias -digital-transformation-with-new-academy 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan 

pemerintah Indonesia dalam hal transfer pengetahuan dalam infrastruktur 

telekomunikasi sudah terlaksana. Kerjasama dalam penelitian dan 

pengembangan teknologi telekomunikasi serta program pendidikan dan 

pelatihan di bidang tersebut juga menjadi bagian dari upaya konkret. Upaya ini 

menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas 

teknologi telekomunikasi dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

Ada beberapa kerjasama transfer informasi dan teknologi selain 

infrastruktur telekomunikasi yang telah dilakukan Indonesia dengan negara 

mitranya yaitu, 

Kerjasama antara Indonesia dan China dalam proyek pembangunan 

kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai pada pertemuan APEC di Beijing, 

China, pada November 2014. Saat itu, China mencoba menarik perhatian 

Indonesia dengan membahas pengembangan infrastruktur dan konektivitas. 

Presiden Jokowi, yang hadir dalam pertemuan tersebut, tertarik dengan kereta 

cepat buatan China setelah mencoba langsung di rute Beijing-Tiajin. Pada 

tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 

107 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung.139 Pada tanggal 16 Oktober 2015, konsorsium Indonesia 

melakukan penandatanganan Joint Venture Agreement (JVA) dengan CHINA 

RAILWAY International Co. Ltd. Tujuan dari penandatanganan ini adalah 

membentuk Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diberi nama PT 

Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Kesepakatan investasi senilai US$63,4 

miliar diumumkan, dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah 

 
139 Suhendra, 2015. Ini Awal Jokowi Kepincut Kereta Cepat. Melaui 

https://finance.detik.com/beritaekonomi-bisnis/3009668/ini-awaljokowi-kepincut-kereta-cepat 
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satu hasilnya. Kerjasama ini melibatkan konsorsium perusahaan Indonesia, PT. 

Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60% saham), dan perusahaan China, China 

Railway International Co. Ltd (40% saham), dengan skema Business to 

Business. Konsorsium ini membentuk PT. Kereta Cepat Indonesia China 

(KCIC) sebagai pelaksana proyek tersebut, dengan dana yang tidak bersumber 

dari APBN.140 

Adapun tawaran yang diberikan oleh Cina kepada Indonesia, yaitu 

Tiongkok telah menawarkan Transfer of Technology (ToT) dalam proyek 

kereta cepat di Indonesia. Menurut Ir. Suryanto Supardi, ToT ini mencakup 

pelatihan bagi operator kereta cepat Indonesia di Tiongkok. Proses ToT ini juga 

melibatkan pengiriman engineer dan pegawai kereta cepat ke Tiongkok, di 

mana mereka menerima pelatihan terkait perawatan dan operasional setelah 

proyek pembangunan selesai. Selain itu, operator kereta cepat yang dikirim ke 

Tiongkok juga mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan 

pelatihan terkait desain dan pemeliharaan.141 

Kemudian ada kerjasama transfer teknologi antara Indonesia dengan 

Korea Selatan di bidang pengembangan pesawat tempur KFX/IFX, Kerjasama 

antara Korea Selatan dan Indonesia untuk pengembangan bersama pesawat 

tempur KFX/IFX terdiri dari beberapa tahap. Menurut Peraturan Menteri 

Pertahanan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016, implementasi program 

pengembangan pesawat tempur IFX melibatkan tiga tahap utama: TD 

(Technical Development), EMD (Engineering and Manufacturing 

Development), dan PD (Production Development). Tiap tahap memiliki durasi 

 
140 Limited, Verdict Media, ‘Jakarta-Bandung High-Speed Railway, Indonesia’, Railway 

Technology, 2022 <https://www.railway-technology.com/projects/jakarta-to-bandung-high-speed-
rail/?cf-view&cf-closed> [accessed 2 February 2024] 

141 Daris, Muhammad, ‘Kerjasama Indonesia-China Dalam Pembangunan Kereta Cepat 
Jakarta-Bandung 2014-2018’, Universitas Komputer, 2018, 1–9 
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berbeda, dengan tahap TD berlangsung selama 2 tahun dari 2011 hingga 2012, 

tahap EMD berlangsung sekitar 8 tahun dari 2013 hingga 2021, dan tahap PD 

dimulai pada tahun 2021 dan seterusnya.142 Sesuai dengan kesepakatan 

sebelumnya, pembagian biaya pengembangan pesawat tempur KFX/IFX 

antara Indonesia, Korea Selatan, dan KAI (Korea Aerospace Industries) telah 

ditentukan. Indonesia akan menanggung 20 persen dari biaya tersebut, 

sedangkan Korea Selatan masing-masing akan menanggung 60 dan 20 persen. 

Kontrak yang disepakati melibatkan pembayaran 20 persen, sekitar $1,33 

miliar, oleh Indonesia untuk fase EMD (Engineering and Manufacturing 

Development) dari pengembangan pesawat. Sisanya, sebesar 80 persen, akan 

dibayar oleh Korea Selatan. Total biaya yang dibutuhkan untuk tahap EMD 

diperkirakan sekitar $6,7 miliar, dan pembayaran awal oleh Indonesia pada 

tahun 2016 mencapai sekitar $67 juta, menyumbang 1 persen dari total dana 

untuk tahap EMD KFX.143 

Sampai detik ini Indonesia hanya akan mendapatkan Transfer of 

Technology (ToT) dalam bentuk software yang mencakup empat teknologi 

utama dalam pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Teknologi tersebut 

meliputi active electronically scanned array (AESA) radar, infrared search and 

track scanned (IRST), electronic optics targeting pod (EOTGP), dan Radio 

Frequency Jammer. AESA radar, juga dikenal sebagai active phased array 

radar (APAR), merupakan jenis radar bertahap yang berfungsi sebagai 

pemancar dan penerima dengan modul transmit/receive (TRM) yang 

memancarkan gelombang radio terpisah, memungkinkan pengarahannya pada 

 
142 Choi, Younghoon dan Lee Jang-Jae.“Success Factors for TransferringTechnology to 

Spin-Off Applications: The Case of theTechnology Property RightsConcession Program in 
Korea”.The Journal of TechnologyTransfer, Vol. 25, No. 1 (Juni2000), hal. 237-246. 

143 Vucetic, Srdjan dan Kim RichardNossal. “The Internasional Politics of the F-35 Joint 
StrikeFighter”. International Journal,Vol. 68, No. 1 (Winter 2012-2013), hal. 3-12. 
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sudut tertentu di depan antena. IRST adalah sistem navigasi dan pelacakan 

inframerah yang menggunakan teknologi pasif, seperti kamera termografi, 

untuk menangkap dan melacak objek pemancar infra merah tanpa 

memancarkan radiasi, memberikan keunggulan dalam deteksi yang sulit. 

EOTGP adalah alat penunjuk target pada pesawat yang digunakan untuk 

memperoleh objek dengan nilai tinggi di darat.144 

Dari beberapa kerjasama yang telah dilakukan Indonesia terkhususnya 

dalam teknologi telekomunikasi sudah menghasilkan transfer pengetahuan, 

yang dimana pada tulisan di atas Indonesia lebih berfokus pada infrastruktur 

seperti jalan tol, kereta cepat, dan industri. Karena Pembangunan infrastruktur 

ini dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong perdagangan, 

dan membuka lapangan pekerjaan.145 Di sisi lain dalam hal diplomasi ekonomi, 

Indonesia masih sangat kompleks dalam hal memahaminya. Karena dari segi 

fokus diplomasi ekonomi, semua kementerian ikut andil dalam hal kerjasama. 

Saat ini pemerintah tengah melakukan pembangunan infrastruktur digital agar 

adil dan merata. Tetapi dari hal perencanaan keuangan masih belum di 

utamakan. Maka dari itu, Indonesia membuka investasi yang besar dalam 

teknologi telekomunikasi guna mempercepat transformasi digital nasional, 

dengan ini Indonesia membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak.146 

Dengan perkembangan yang pesat pada infrastruktur di Indonesia, dan 

penggunaan dari infrastruktur ini sangat tinggi, ini sesuai dengan tujuan dari 

 
144 Bilqis Fitria Salsabiela, ‘Kerja Sama Pengembangan Pesawat Tempur Kfx/Ifx Antara 

Indonesia Dan Korea Selatan’, Ekp, 13.3 (2017), 1576–80 
145 Sugiarto, Eddy Cahyono, ‘Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dan Indonesia 

Maju’, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019 
<https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_m
aju> [accessed 2 February 2024] 

146 Pers, Siaran, ‘Kembangkan 5G, Menkominfo Buka Peluang Kerja Sama Investasi’, 
Kominfo, 2023 <https://www.kominfo.go.id/content/detail/51216/siaran-pers-no-
262hmkominfo092023-tentang-kembangkan-5g-menkominfo-buka-peluang-kerja-sama-
investasi/0/siaran_pers> [accessed 2 February 2024] 
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kebijakan luar negeri, sebagaimana Jokowi pada periode kepemimpinannya 

lewat Kementerian Luar Negeri mengusung ‘strategi diplomasi 4+1’. Dimana 

kemenlu memiliki prioritas yang mencakup diplomasi ekonomi, perlindungan, 

kedaulatan, dan penguatan infrastruktur. Hubungan diplomasi ekonomi 

Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi dengan Cina juga dapat diamati 

sebagai kebutuhan untuk mencapai ‘keuntungan politik’. Ukurannya ada pada 

realisasi terciptanya ‘transfer pengetahuan atau teknologi’ Cina terhadap 

Indonesia di sektor teknologi dan komunikasi.  

Namun, meskipun transfer pengetahuan ini memberikan keuntungan 

nyata dalam memahami dan mengimplementasikan teknologi, Indonesia sudah 

saatnya memikirkan untuk melangkah lebih maju dengan ikut memprioritaskan 

transfer teknologi telekomunikasi dalam rencana pembangunannya. 

Selanjutnya, jika Indonesia terus tanpa sadar memposisikan dirinya sebagai 

konsumen dan hanya menyediakan sarana prasana, dan infrastruktur, 

ketergantungan ekonomi politik Indonesia terhadap Cina menjadi suatu hal 

yang tidak terhindarkan. 
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BAB V 
 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), diplomasi ekonomi 

Indonesia dan politik luar negeri telah mengalami perkembangan yang 

signifikan. Diplomasi ekonomi menjadi salah satu fokus utama, dengan upaya 

memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Diplomasi ekonomi di 

era Jokowi menekankan pada investasi dan kerja sama ekonomi dengan 

berbagai negara. Salah satu poin sentral dalam politik luar negeri Indonesia 

pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah fokus pada Diplomasi 

Ekonomi, sebagaimana dari ketiga kementerian yang sudah ikut andil dalam 

diplomasi ekonomi. Menjadikan Indonesia untuk memahami diplomasi 

ekonomi itu sendiri menjadi hal yang kompleks dan menurut penulis, diplomasi 

ekonomi Indonesia masih belum memiliki tujuan yang tetap.  

Secara keseluruhan, kondisi dan perkembangan industri serta 

infrastruktur telekomunikasi di Indonesia menunjukkan tren positif namun 

masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pertumbuhan pesat terutama 

terlihat dalam migrasi dari jaringan generasi sebelumnya ke yang lebih 

canggih, mencakup evolusi dari 2G hingga 4G. Kerjasama internasional, 

seperti dengan China, telah menjadi pendorong utama dalam pengembangan 

teknologi telekomunikasi di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat beberapa 

isu yang perlu diatasi, termasuk ketidaksetaraan dalam akses infrastruktur 

digital di berbagai wilayah Indonesia. Ketersediaan konektivitas yang rendah, 

terutama di daerah pedesaan, serta perluasan pusat data dan ekosistem cloud 



93 
 

 
 

yang masih terbatas, menjadi hambatan dalam mencapai keterhubungan digital 

yang merata di seluruh negeri. 

Pengaruh hubungan ekonomi politik Cina di Indonesia memiliki 

dampak signifikan pada berbagai aspek. Kedua negara ini telah membangun 

kemitraan yang erat, terutama dalam hal ekonomi. Cina, sebagai mitra dagang 

terbesar Indonesia, memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Investasi Cina di berbagai sektor, termasuk infrastruktur 

dan industri, telah memberikan stimulus ekonomi yang berarti. Belt Road 

Initiative (BRI) serta Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China 

(CAFTA) memiliki dampak yang signifikan di Indonesia, membentuk 

dinamika ekonomi dan geopolitik negara ini. Melalui partisipasi dalam BRI, 

Indonesia mendapatkan akses terhadap investasi dan proyek infrastruktur besar 

dari China, yang telah memberikan dorongan ekonomi yang kuat. Sementara 

itu, CAFTA memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan China, 

menciptakan peluang ekspor yang lebih luas untuk produk-produk Indonesia. 

Dengan adanya kedua forum tersebut menjadikan Cina lebih mudah dalam 

masuk ke pasar di wilayah asia terutama di Indonesia. 

Pada masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), pemerintah 

Indonesia telah aktif dalam upaya transfer teknologi. Melalui berbagai langkah, 

seperti penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU), investasi, 

kerja sama penelitian dan pengembangan, serta program pendidikan dan 

pelatihan, Indonesia berupaya memperoleh teknologi terkini dari Cina. Hal ini 

terlihat dari keterlibatan perusahaan Cina, seperti Huawei dan ZTE, dalam 

pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, khususnya dalam 

pengembangan jaringan 5G. Tetapi dalam infrastruktur teknologi 

telekomunikasi bukan menjadi hal yang di prioritaskan dalam pemerintahan 
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Jokowi, karena dari kerjasama ini masih dalam tahap transfer pengetahuan 

bukan transfer teknologi. Maka dari itu upaya ini diharapkan dapat mendorong 

perkembangan teknologi telekomunikasi Indonesia lebih maju lagi. 

B. Implikasi Penelitian 

Indonesia sudah saatnya mengembangkan sektor infrastruktur 

telekomunikasi sebagai prioritas diplomasi ekonominya. Dilihat dari aspek-

aspek perkembangan dalam sektor telekomunikasi sudah memadai dan transfer 

informasi untuk pengembangan tenaga ahli seperti pelatihan dan pemeliharaan, 

menjadi setingkat lebih baik kedepannya untuk terjadinya transfer teknologi 

disektor telekomunikasi Indonesia. 

Dengan transfer pengetahuan yang didapat Indonesia dalam kerjasama 

infrastruktur telekomunikasi dengan Cina, melalui BRI diharapkan Indonesia 

dapat menyadari kepentingan nasionalnya untuk menjadi salah satu emerging 

countries yang bisa mengelola ekonomi politiknya sendiri, termasuk dalam hal 

ini menjadi mandiri dan terdepan dalam transfer teknologi telekomunikasi. 

Dengan demikian, sudah saatnya bagi Indonesia menambah 1 prioritas 

tambahan dalam diplomasi ekonominya yaitu peningkatan dan pembangunan 

sektor infrastruktur telekomunikasi yang merata baik di kota maupun di desa. 
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