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SAMBUTAN REKTOR 

UIN Alauddin Makassar 
 

 

Alhamdulillah wa Syukrulillah atas segala rahmat Allah 

SWT beserta salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad 

SAW, mengiringi aktivitas keseharian kita dalam menjalankan 

tugas dan tanggungjawab akademik dan peran-peran 

kehidupan lainnya sehari-hari. 

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh 

perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi 

ide dan gagasan yang harus selalu diupdate dan diupgrade. 

Buku adalah salah satu produk akademik yang kelahirannya, 

mesti diapresiasi setinggi-tingginya. Karena dibalik proses 

lahirnya, ada kerja keras yang menguras waktu, tenaga dan 

pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh untuk 

menghadirkan sebuah karya akademik, adalah bukti nyata 

dedikasi serta khidmat seorang insan universitas bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat 

pencerahan dan transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, 

kehadiran buku terbitan Alauddin University Press ini, 

diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi desiminasi ilmu 

pengetahun di lingkungan kampus peradaban, sekaligus 

semakin memperkaya bahan bacaan bagi penguatan integrasi 

keilmuan. 

Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik 

dan masukan dari para pembaca untuk para penulis akan 

sangat dinantikan. Karena dengan itu, iklim akademik kampus 

akan dinamis dengan tradisi diskursif yang hidup. 
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Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-

tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari 

Program Penerbitan 100 buku Referensi UIN Alauddin 

Makassar tahun 2021 ini. Semoga membawa kemaslahatan 

bagi warga kampus dan masyarakat secara umum. 

 

   Gowa, 17 Agustus 2021 

   Rektor; 

 

 

   Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D 
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PENGANTAR PENULIS 

 

Alhamdulillah. Syukur kepada Allah swt. atas hidayah dan 

kesempatan yang diberikan kepada kami. Sholawat kami haturkan 

pada Rasulullah saw. 

Hegemoni Gramsci merupakan salah subjek yang sering 

kami bicarakan ketika menyusuri jalan antara sungai Code dan 

UGM atau Sungai Code dan Pasar Kranggan. Pembicaraan berkisar 

pada konsep hegemoni yang kami pahami lewat buku-buku yang 

pada umumnya berasal dari buku-buku sosial dan politik. Aplikasi 

teori hegemoni pada produk budaya terbatas pada jurnal-jurnal 

ilmiah di Indonesia.  Namun demikan, teori yang digunakan 

biasanya diambil dari aplikasi sosiologi dan politik. Hal ini 

disebabkan satu-satunya yang menjadi rujukan teori hegemoni di 

Indonesia adalah buku Gramsci yang berjudul catatan dalam 

penjara atau Sellections from The Prison Notebook. Padahal, the 

Prison Notebook adalah catatan Gramsci semasa beliau dalam 

penjara.  

Sebelum masuk penjara, Gramsci sudah menjadi penulis 

dan editor pada salah satu surat kabar sosialis, dan aktif 

mengamati peran kebudayaan dalam politik. Buah pikirannya 

dapat di temukan dalam bukunya yang berjudul, Selections of 

Cultural Writing. Buku ini merupakan kumpulan tulisan Gramsci 

dari artikel yang ditulis sebelum masuk penjara. Sayang sekali buku 

ini tidak beredar di Indonesia. Satu-satunya yang mengoleksi buku 

ini adalah Perpustakaan Kalsoni Kolese St Ignatious di Kotabaru 

Jogjakarta. Alhamdulillah, Abdurrahman, dulu mahasiswa saya di 

UIN Alauddin, mengirim buku itu dari Australia. Saya mengucapkan 

terima kasih sebesar-besarnya kepada Abdurrahman, semoga 

selalu dalam perlindungan Allah SWT.   

Buku Gramsci The Selection of Cultural Writing banyak 

membantu kami memahami buku the Selection of Prison Notebook. 

Tentu saja kehadiran buku itu membantu saya dapat 

menyelesaikan disertasi kami di bawah bimbingan Prof. Faruk di 

UGM dan ibu Prof Ida Rochani Adi.  
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Melalui Prof. Faruk, kami belajar tentang kebudayaan dan 

perannya yang sangat siginifikan dan tidak boleh diabaikan dalam 

pembentukan masyarakat. Kemampuan produk budaya 

melakukan hegemoni adalah hal yang sangat penting untuk terus 

diperbincangkan. Sebagai kelanjutan dari disertasi kami, buku ini 

kami hadirkan untuk membantu memahami kehadiran suatu 

produk budaya yang tampak kemilau dan memesona atau 

mengharu biru namun dibalik pesona itu, buku ini mengajak kita 

untuk melakukan perenungan.  

Pengaruh Prof. Faruk dalam buku ini sangatlah besar. 

Beliaulah yang pertama-tama menulis buku sosiologi sastra yang 

komprehensif. Buku itu senantiasa menjadi rujukan kami dalam 

penulisan disertasi dan buku ini. Semoga beliau selalu dalam kasih 

sayang Allah swt.  

Terima kasih kepada UIN Alauddin Makassar yang telah 

memberi kesempatan sehingga buku ini dapat hadir di tengah-

tengah kita. Kepada panitia yang sangat informatif dan supportif. 

Sungguh banyak terima kasih.  

 

Juli 2021 

 

Penulis 
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BAB I 

HEGEMONI GRAMSCI 

Rosmah Tami 

 

 

 

A. ANTONIO GRAMSCI 

Konteks psikologis, budaya dan sosial-politik 

melatarbelakangi munculnya teori hegemoni Gramsci. 

Pengalaman, pengamatan, dan interpretasi kehidupan yang 

berlangsung banyak mempengaruhi pandangan-pandangan 

hegemoni Gramsci. Dari kehidupan keluarga hingga kungkungan 

dalam penjara merupakan genetika dari pandangan-

pandangannya yang cemerlang. 

Photo 1: Masa kecil Antonio Gramsci bersama teman sekolah 

 

Gramsci bukan sosok pemuda yang gesit dan tidak tumbuh 

dalam keluarga ilmuawan. Ia lahir pada tanggal 22 Januari 1891 di 
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Ales Propinsi Cagliari, kepulauan Sardinia sebelah selatan Italia 

dalam keluarga yang sederhana. Ia adalah anak ke empat dari 

tujuh bersaudara. Ayahnya, Francesco, seorang pegawai negeri 

Sipil yang dijatuhi hukuman administrasi dan dipenjaran 5 tahun 

ketika Gramsci berumur 6 tahun. Saat umurnya masih sangat 

muda, Gramsci terpaksa harus bekerja untuk membantu 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Kakak tertuanya Gennaro 

mengikuti kewajiban militer di Turin dan memperkenalkannya 

dengan Avanti!, buletin partai sosialis di Italia, PSI. 

Sardinia bukanlah wilayah yang subur, namun penuh 

dengan sejarah kolonialisasi. Sejak lama telah dikuasai oleh 

kekuatan dari luar seperi Romawi, Byzantium, dan Spanyol. Pada 

tahun 1764 baru berada di bawah kekuasaan Italia dan berbahasa 

Italia. Kolonisasi ini menjadikan Sardinia sebagai pulau yang 

dikesploitasi para penjajahnya baik sumber alamnya maupun 

sumber manusianya. Penduduknya secara turun temurun terbiasa 

dalam pemberontakan. Mereka mempertahankan dialeknya yang 

berbeda dengan bahasa Italia pada umumnya. Orang-orang 

Sardinian, termasuk Gramsci, memandang daratan Italia sebagai 

perpanjangan dari sejarah penjajahan asing. Hal ini karena 

kekuatan politik dan ekonomi Italia terkonsentrasi di bagian utara. 

Tanah di Sardinia tidak subur dan kontur tanah yang 

bergunung-gunung menyebabkan orang Sardinia harus bekerja 

sangat keras untuk memproduksi dari tanah mereka sendiri. 

Namun demikian, Sardinia memiliki tambang batu bara yang 

menarik perhatian Italia. Namun tambang itu tidaklah membangun 

peradaban di Sardinia tetapi lebih memakmurkan masyarakat 

Turin. Inilah yang menginspirasi Gramsci menulis artikel yang 

berjudul la questione meridionale the ‘Southern Question’ atau 

‘Southern Problem’ – 

Tahun 1908 Gramsci pindah ke Cagliari untuk 

menyelesaikan pendidikannya dan tinggal bersama kakaknya yang 

telah menjadi aktivis partai sosialis. Pada tahun ini Gramsci mulai 

bersentuhan dengan pemikiran Karl Marx. Tahun 1911 Gramsci 

memenangkan beasiswa untuk belajar di Universitas Turin untuk 

berkonsentrasi pada kuliah linguistik, ilmu bahasa. Di kampus ini, 

dia bertemu dengan Palmiro Togliatti dan Angelo Tasca, dan 
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bersama mereka menjadi aktivis PSI (partai Sosialis Italia) di Turin. 

Ketertarikannya pada politik mempengaruhi kuliahnya. Pada saat 

Gramsci memulai aktifitas kuliah di Turin, Gramsci untuk pertama 

kalinya menjumpai kehidupan kota industri modern. Turin adalah 

kota industri yang bergelimang kemewahan, dan sangat bertolak 

belakang dengan kehidupan di desa. Gramsci juga melihat 

hubungan sosial politik yang timpang antara kelas buruh di kota 

dan petani di desa. Perbedaan yang tajam tersebut melanggengkan 

konflik antara daerah industri ‘Utara’ dan kawasan pedesaan 

‘Selatan’. Kemiskinan dan ketidakadilan yang dialami Gramsci 

sejak kecil di daerah Selatan, membentuknya menjadi seorang 

revolusioner, yang aktif melakukan perjuangan politik di Turin. 

Gramsci tidak hanya menuangkan ide-ide intelektual, tetapi 

juga terlibat dengan organisasi-organisasi massa militant. Gramsci 

selalu menuliskan setiap aspek masyarakat Turin dan kondisi 

sosial politiknya, sekaligus menganalisa sejumlah pemogokan dan 

demonstrasi buruh di Turin, serta peristiwa politik lainnya di Italia 

maupun dunia internasional. Tahun, 1915, ia berhenti kuliah dan 

berkerja penuh waktu pada kantor surat kabar partai sosialis di 

Turin Avanti! dan bulletin mingguan II Grido del Papolo (Tangis 

Manusia). Tahun 1918, dia kembali menyelesaikan tesisnya pada 

bidang linguistik. 

Pada bulan Mei 1919, Gramsci dan koleganya seperti 

Tasca, Togliatti dan Terracini mendirikan L’Ordine Nuovo, (Orde 

Baru) sebuah koran mingguan yang ditujukan sebagai kekuatan 

kebudayaan proletar. Media ini banyak menerjemahkan artike yang 

mengispirasi buruh untuk memperjuangkan hak politik mereka.  

Akibatnya, pergerakan Buruh berkembang di Turin dan 

menyebabkan sekitar 200,000 buruh mogok pada tahun 1920. 

Tahun 1921 Gramsci mendirikan insititut kebudayaan Proletarian 

di Turin yang berafiliasi dengan Soviet Proletkult pada kongres PSI. 

Fraksi komunis sukses memenangkan 1/3 dari vote dan fraksi 

membentuk partai Komunis Italia (PCdI). 1922, dalam keadaan 

kurang sehat, Gramsci meninggalkan Italia menuju Moskow dan 

tidak kembali selama 2 tahun. Di sanatorium tempatnya dirawat, ia 

bertemu dengan istrinya, Julia Schucht.  Kelak pada tahun 1926, ia 

baru ikut Gramsci ke Italia dan bekerja di Kedutaan Besar Soviet, 
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dua tahun setelah Gramsci menjadi ketua PCI. Sebelum anak 

kedua Gramsci lahir, Guiliano, Julia meninggalkan Italia dan 

melahirkan di Moscow karena memanasnya situasi politik di Italia. 

Pada tahun yang sama, Gramsci ditangkap dan dipenjarakan di 

Roma, dan dia tidak pernah bertemu dengan anak keduanya 

kecuali melalui foto. 

Setelah berada dalam penjara di Roma, Gramsci ditransfer 

ke pulau Ustica di Sisilia. Di sana dia bersama dengan Bordiga dan 

anggota partai komunis lainnya. Supaya Gramsci dapat membaca, 

temannya Piero Sraffa, yang berada di Cambridge Inggris dan 

merupakan ahli ekonomi yang beraliran Marxisme membuka 

rekening atas nama Gramsci untuk membeli buku bacaan untuk 

Gramsci di toko buku di Milan. 

Buku catatan penjara dikomunikasikan dalam sebuah surat 

kepada saudara iparnya, Tatiana Schucht, yang bertindak sebagai 

perantara, dalam hal ini, untuk Piero Sraffa pada tahun 1927. 

Empat hal diuraikan dalam catatan itu adalah; sejarah intelektual 

Italia, teater Pirandello, linguistik komparatif dan sastra populer. 

Sebagai balasan Piero Sraffa mempublikasikan di suratkabar 

Manchester Guardian penderitaan Gramsci dan mengkritik 'metode 

Fasisme' pada 21 Oktober. Meskipun demikian, pada tahun 1928, 

Gramsci dan pemimpin komunis lainnya tetap dijatuhi hukuman 

penjara selama 20 tahun 8 bulan. Jaksa Michele Isgro disebut 

mengatakan bahwa selama 20 tahun mereka harus 

mengehentikan otak Gramsci bekerja. Karena alasan Kesehatan, 

Gramsci dipindahkan ke Turin, pada tahun 1928. Ketika ia 

menempati sel sendiri, dia diperbolehkan menulis, dan yang 

dilakuakn pertama kali adalah melatih diri menerjemahkan. Seteah 

itu, ia memulai menulis beberapa catatan, buku Latihan, dan 

outline riset. Outline riset meliputi sejarah Italia abad ke 19, Sejarah 

Itelektual, Teori dan sejarah historipgraphy, dan Fordisme Amerika. 

Ouline ini ditulis untuk Tatiana Schucht, saudara iparnya. 

Kesehatan Gramsci menurun kembali pada tahun 1931 

dan mulai muntah darah pada malam hari. Saat itu adalah awal 

periode kedua penulisan Catatan dalam Penjara (1931-1934). Dia 

menulis kembali dan mengorganisasikan kembali tulisannya 

secara tematik. Saatu itu revisi buku Catatan dalam Penjara telah 



14 
 

di kelompokkan dalam 8 judul. Intelektual dan Pendidikan, 

Machiavelli, Ensikloedia Negara dan tema Budaya, Pengenalan 

pada Studi Filsafat dan Catan Kritis terhadap Popular Manual 

Sosiology-nya Bukharin, Chatolik, Risorgimento Italia, Sastra dan 

Sastra Popular, Lorianisme, Jurnalisme. 

Pada saat yang sama, istrinya mengusahakan kepada 

pemerintah Sovyet untuk pertukaran tahanan dengan tahanan 

Italia di Sovyet. Namun usaha ini tidak berhasil. Iparnya, Titania 

menulis, “Kekuatan saya untuk melawan sudah mulai runtuh 

sepenuhnya, akibatnya saya tidak tahu apalagi yang harus saya 

lakukan. Namun demikian, pemerintah Italia memberinya amenesti 

berupa pengurangan masa tahanan dari 20 tahun menajdi 12 

tahun 4 bulan pada hari ulang tahun revolusi Fasisme. Pada tahun 

yang sama ibu Gramsci meninggal tetapi keluarganya tidak 

memberitahukannya. 

 

 

Photo 2: Julia Schucht, istri Gramsci dan kedua anaknya 
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Pada tahun 1933, kondisi kesehatannya makin memburuk. Ia sakit 

parah dalam penjara dan ditunggui siang dan malam oleh teman 

setahanan. Dokter menyarankan untuk dirawat di rumah sakit 

pemerintah, dan kalau memungkinkan ia seharusnya dibebaskan. 

Menurut dokter, umurnya tak lagi panjang dan ia tak bisa bertahan 

lama jika berada dalam kondisi penjara. Namun untuk dibebaskan 

dengan syarat, Gramsci harus mengajukan surat permohonan maaf 

pada penguasa Fasis, tetapi Gramsci menolak mengajukan surat 

itu. Melihat kondisi ini, banyak yang mengusahakan kebebasannya, 

dan memungkinkan ia dirawat di sebuah klinik di Formia. Pada 

tahun ini (1934-1935) adalah periode ketiga penulisan bukunya, 

meskipun dalam kesehatan yang terus memburuk. 

Tahun 1934, Gramsci bermohon kebebasan bersayarat. 

Permohonan dikabulkan. Dia diizinkan meninggalkan klinik tetapi 

ia terlalu lemah untuk keluar jalan-jalan. Penguasa Fasis malah 

mencegah permohonannya dan memindahkannya ke klinik lain 

karena kekuatiran Gramsci melarikan diri. Setelah kembali jatuh 

sakit, ia dipidahkan ke klinik di Roma pada tahun 1935. 

 Tahun 1936, dia mulai berkomunikasi dengan anak dan 

istrinya, dan berpikir untuk kembali ke Sardinia. Tahun 1937 

periode kebebasan bersayarat berakhir. Secara hukum ia telah 

bebas, namun ia terlalu sakit untuk bergerak. Pada tanggal 25 April 

tahun 1937 ia mengalami pendarahan otak, dan dua hari 

kemudian Gramsci meninggal dunia. Juni pada tahun yang sama, 

penggalan dari catatannya selama dalam penjara muncul dalam 

bulletin PCdl Lo Stato Operato. Tatiana Schucht menyimpan 

manuskripnya dengan aman di Banca Commercial di Roma, yang 

telah dia hilangkan bersama dengan kenangan lainnya setelah 

kematian Gramsci. Setahun kemudian dia mengirim manuscript itu 

ke Moskow, dan diteruskan ke Togliatti, teman Gramsci. 1945 

Setelah pembebasan dari pendudukan Nazi-Fasis, kutipan lebih 

lanjut dari surat-surat penjara dan kutipan pertama dari buku 

catatan muncul di pers PCI. Pada tahun1947 218 dari surat-surat 

penjara diterbitkan dalam edisi pertama (Lettere dal carcere, 

Einaudi, Turin). Sejumlah referensi tentang Bordiga dan Trotsky 

telah dihilangkan.  
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Selanutnya tahun 1948-51 Buku catatan penjara edisi 

pertama (Quaderni del carcere). Buku catatan manuskrip disusun 

ulang secara tematis oleh editor Felice Platone menjadi enam 

volume: II materialismo storico e lafilosofia di Benedetto Croce 

(1948), Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura (1949), II 

Risorgimento (1949), Note sui Machiavelli, sulla politica e sullo 

Stato moderno (1949), Letteratura e vita nazionale (1950), Passato 

e presente (1951). Seleksi pertama karya Gramsci, The Modern 

Prince danTulisan Lainnya, diterbitkan dalam bahasa Inggris. Tahun 

1971 Pilihan dari Buku Catatan Penjara membuat berbagai 

macamTulisan Gramsci tersedia untuk pembaca berbahasa Inggris 

untuk pertama kali. 1975 Edisi kritis dari buku catatan penjara 

yang diedit oleh Valentino Gerratana dalam empat jilid (tiga jilid 

teks, satu jilid kritis aparat). Buku catatan disusun dalam urutan 

kronologis menurut kapan mereka dimulai dan, selain dari 

beberapa restorasi internal urutan kronologis, diterbitkan secara 

tepat sesuai dengan naskah. Semua draft disertakan. 1980 Edisi 

kritis multi-volume dari tulisan-tulisan pra-penjara, disusun dalam 

urutan kronologis, mulai muncul di Italia. 

 

B. KEBUDAYAAN 

1. Geneologi Kebudayaan 

Kata kebudayaan mempunyai banyak makna dan terus 

mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Oleh 

karena itu dipandang perlu untuk menilik asal usul istilah ini. Pada 

umumnya kebudayaan dimaknai sebagai kebiasaan yang harus 

dipelajari.1  Sejarah etimologi, kata kebudayaan diasumsikan 

berasal dari bahasa Sansekerta sebagai bentuk jamak dari kata 

budhi dan dhaya (akal). Kedua kata ini membentuk satu kata yakni 

buddhaya. Ki Hajar Dewantara, budayawan dan ahli pendidikan 

Indonesia, memastikan bahwa budhi dan dhaya yang berarti akal 

                                                           

1Bungaran Antonie Simanjuntak, “Landasan Teori dan Refleksi 
Kebudayaan dan Pendidikan,” in Korelasi Kebudayaan & Pendidikan. 
Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal, ed. oleh Bungaran Antonius 
SImanjuntak (Jakarta: Yayasan Penerbitan Obor, 2014), hal. 1–78 (hal. 6). 
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memiliki tiga unsur yakni daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. 

Budhi dipahami sebagai kemampuan akal sedangkan daya adalah 

kekuatan yang dimiliki oleh manusia. 

Apakah budhi yang berpikir? Sampai sekarang dalam 

pengetahuan modern hal ini masih ragu-ragu dijawab. Simanjutak2 

menegaskan bahwa belum ada jawabannya. Namun daya ini 

menjadi potensi bagi manusia untuk mengelola lingkungan 

sehingga mampu membantu mereka bertahan dalam kehidupan 

bahkan mengendalikan kehidupan lain termasuk manusia 

mainnya. 

Koentjaraningrat berusaha mematerilkan konsep 

kebudayaan dengan menjelaskan bahwa ada tiga gejala 

kebudayaan yakni ide-ide, aktivitas, dan artefak. Pemikiran ini 

diambil dari pemikiran J.J Honingman, the World of Man. 

Koentjaraningrat menguraikan sebagai berikut: 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, 

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan 

sebagainya. 

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas suatu 

tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya 

manusia. 

Kebudayaan diadaptasikan dengan kata culture dalam 

bahasa Inggris. Secara etimologi, culture berasal dari kata kerja 

dalam bahasa latin colere-colui-cultus yang berarti menanami, 

mengolah (tanah), memelihara, merawat, dan mendiami. Colere 

dapat juga berarti menghormati, menyembah, memuja, beribadat, 

merayakan. Dari kata kerja itu, berkembang menjadi bermakna 

pengusahaan tanah (pertanian), penggembelengan (pengolahan 

kapasitas manusia), dan pemujaan. Mulai abad ke 18, kebudayaan 

mulai dipahami dalam kaitannya dengan penggemblengan mental 

manusia. 

                                                           

2Simanjuntak, hal. 6. 
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Hal serupa dengan kata buddhaya, masih sering sekali 

ditemukan kata budidaya yang merujuk pada makna pengolahan 

tanaman atau perkembangbiakan tanaman di bawah suatu lahan 

pertanian. 

Dapat dikatakan bahwa baik culture maupun budh(id)aya 

keduanya berasal dari makna pengolahan tanah dan kemudian 

bermakna menjadi pengolahan kapasitas manusia. Selanjut 

ditemukan bahwa kebudayaan merupakan khas manusia, namun 

bukan urusan perindividu melainkan kebudayaan merupakan 

urusan manusia bersama dengan manusia lain. Demikian pula, 

kebudayaan dapat menegaskan kemanusiaan individu dengan 

membedakannya manusia dengan alam sekelilingnya. Kemajuan 

dan keterbelakangan juga ditandai dengan kebudayaan manusia 

yang berada dalam ruang budaya tertentu. Semakin tinggi inovasi 

yang merupakan hasil ide, cipta dan rasa manusia, semakin 

mampu mereka menguasai alam. Kebudayaan menjadi menanda 

hasil kreativitas manusia yang menghasilkan artefak. 

Namun, tidak hanya sebatas inovasi, Kant menunjukkan 

bahwa kebudayaan juga merupakan proses imajinasi dan 

pendewasaan yang digunakan manusia dalam berhadapan dengan 

alam. Taylor menjelaskan bahwa tidak hanya sampai pada daya 

pikir tetapi kebudayaan mencakup hal yang lebih luas yakni 

pengetahuan, keyakinan, moral hukum, dan berbagai kapasitas 

lainnya serta kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota 

masyarakat. Kebudayaan menjadi hal yang melingkupi manusia, 

mulai dari pandangan dunia sampai dengan etiket tata cara 

berhadapan dengan orang lain. Ia adalah milik bersama 

masyarakat yang diteruskan dari satu anggota masyarakat ke 

anggota lainnya. Jadi dapat dikatakan kebudayaan itu mempunyai 

daya tular. 

Pada abad ke 20, antrophologi muncul sebagai kajian yang 

mengamati dan berbicara tentang kebudayaan. Antropolog 

mengamati secara deskriptif dan menganggap kebudayaan 

sebagai pola yang ahistoris yakni suatu kesatuan sistematik yang 

utuh, dan berdasaran pada tatanan sosial. Akibatnya, buku-buku 
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yang berdasarkan penelitian antripologi akan muncul sebagai peta 

deskriptif tentang suatu kelompok masyarakat.3 

2. Kebudayaan dalam Pandangan Marxisme 

Pada dasarnya pandangan Marx terhadap kebudayaanlah 

yang melahirkan teori hegemoni Gramsci. Meskipun perhatian 

terhadapnya kebudaayaan terlalu sedikit, kebudayaan dalam 

pemikiran Marx dapat diidentifikasi dalam penjelasannya tentang 

ideologi dan superstruktur.4 

Sebagaimana Karl Marx yang melakukan koreksi terhadap 

pandangan kebudayaan para pendahulunya seperti Hegel dan 

Freurbach, Gramsci, yang sangat berkomitmen terhadap cita-cita 

komunis Marx, melakukan koreksi serta sanggahan terhadap teori-

teori kebudayaan Marx. Di bawah ini akan diuraikan padangan 

Marx terhadap kebudayaan dan manusia terlebih dahulu. Hal ini 

dilakukan untuk memperlihatkan patahan dan perbedaan 

pemikiran Hegemoni Gramsci terhadap pemikiran Marx. 

Pemikiran Marx terhadap kebudayaan dikenal dengan 

antropologi Marx atau humanisme Marx. Humanisme Marx 

berangkat dari pemikiran Hegel dan Feurbach. Feurbach awalnya 

adalah pengikut Hegel, tetapi akhirnya menyanggah pemikiran 

Hegel yang menganggap manusia hanyalah wayang, dan tidak 

mempunyai kekuatan terhadap dirinya. Feurbach berpendapat 

bahwa manusia adalah pencipta sejarah dan sejarah adalah 

perjalanan kesadaran manusia, yang didalamnya manusia 

memproduksi diri lewat bekerja. Marx mengikuti pemikiran 

Feurbach bahwa bekerja adalah kegiatan dasar manusia dan 

menjadi sarana untuk menciptakan diri sendiri untuk dikenal oleh 

masyarakat. Dengan kerja produktif, manusia memperoleh 

kepercayaan diri dan menegaskan diri sebagai makhluk sosial. 

Manusia dapat mewujudkan bakat-bakatnya dan menyatakan 

                                                           

3Thomas Kristiatmo, Redefinisi Subjek Dalam Kebudayaan (Yogyakarta: 
Jalasutra), hal. 74. 

4 Steve Jones, Antonio Gramci (New York: Routledge, 2006), hal. 27. 
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kebebasannya sebagai tuan atas alam dengan mengubahnya 

sesuai keinginannya. 

Bersandar pandangan di atas, dikenallah konsep alienasi 

dalam pemikiran Marx. Konsep alienasi manusia dikembangkan 

oleh Marx berasal dari konsep Hegel, Roh Absolut, dan Feurbach, 

alienasi. Oleh Marx, konsep ini dikenal dengan istilah alienasi 

revolusioner yang menjadi semangat materialisme Marx. Hegel 

menjelaskan bahwa manusia terasing dari diri yang otentik karena 

beralihnya manusia pada penghayatan iman yang diciptakan oleh 

para rasul dan murid-murid Kristus. Akibatnya manusia terasing 

dari Allah karena ia kehilangan kebebasan berpikir dan kebesan 

iman yang direduksi oleh agama. Oleh Feurbach, ruh diganti 

dengan alam karena agama dan ruh adalah proyeksi manusia. Di 

dalam ruh dan Allah, manusia mengasingkan diri. Oleh Feurbach 

pada alam manusia mengasingkan diri sebagai perjalanan 

kesadaran. 

Feurbach, yang pertama kali menemukan konsep aleniasi 

menganggap bahwa penindasan sistem politik reaksioner tergadap 

masyarakat berakibat pada ketercarabutan manusia dari dirinya 

sendiri dan terasing dalam kungkungan negara atau agama karena 

keduanya asing bagi manusia. Negara dan agama mengekang 

kebebasan manusia dengan cara menuntut loyalitas manusia. 

Marx menggunakan konsep alienasi secara revolusioner. 

Bagi Marx, proses produksi kapitalis merupakan sumber alienasi. 

Alienasi dalam agama merupakan akibat dari kepincangan sosial 

yang diakibatkan oleh kapitalisme, dan manusia lari kepada Tuhan 

karena tidak tahan dengan penderitaan dalam kehidupan sehari-

hari. Kehidupan ideal dalam pandangan Marx adalah sebuah 

masyarakat yang hidup komunal secara alamiah, yang di dalamnya 

kepemilikan bersifat komunal dan tidak ada kepemilikan pribadi 

dengan jalinan persaudaraan dan keakraban. 

Namun, pembagian kerja untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan hidup mendorong munculnya industrialisasi dan 

merusak tatanan masyarakat. Bagian inilah yang menciptakan 

kepemilikan pribadi. Sistem ini membelah masyarakat ke dalam 

kelas-kelas sesuai tingkat kepemilikan seperti kelas pemilik modal 
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dan kelas pekerja. Demikian pula proses produksi membuat 

manusia teralienasi baik pemilik maupun pekerja. Pemilik 

teralienasi karena kehilangan kesempatan mengembangkan 

potensi diri dan mengobyektivasi realitas diri. Demikian pula kelas 

pekerja hanya bekerja demi mendapatkan upah dan atas kemauan 

majikan. Pekerja terkunci oleh rutinitas dan kesibukan dan tidak 

terhubung dengan komunitas. Hal ini yang disebut dengan manusia 

kehilangan autentisitasnya. 

Oleh karena itu, untuk mengembalikan autentisitas 

manusia kelas sosial harus ditiadakan, dan masyarakat komunal 

harus dikembalikan dengan cara revolusi proletar. Proletar adalah 

kelompok masyarakat yang militan dalam menjalankan revolusi 

karena mereka adalah yang paling menderita, yang 

kemanusiaannya telah dirampas dan terhina karena kalah dalam 

pertarungan dengan kapitalis dan pemilik modal. Mereka adalah 

kelas bawah yang disatukan oleh perasaan kalah dan 

tereksploitasi. Lewat revolusi, mereka menguasai negara dan 

mengambil alih serta menguasai semua kekayaan untuk 

kepentingan umat manusia serta menghapus kelas-kelas sosial. 

Titik puncaknya adalah melepaskan alienasi dan kembali kepada 

hakekat sebagai makhluk autentik yang merdeka dan manusiawi. 

Penguasaan kekayaan untuk mengembalikan manusia 

(kaum proletar) menjadi autentik merupakan pandangan yang 

mensyaratkan perubahan pada benda-benda materi. Kaum 

proletar adalah kaum pekerja (buruh) yang bekerja memproduksi 

barang industri dari raw material. Raw material dan produksi 

adalah mode produksi yang dikenal dengan istilah base atau 

infrastruktur. Intrastruktur dipasangkan dengan superstruktur yang 

didalamnya agama, politik, pendidikan, dan seni digolongkan. 

Konsep manusia dalam fokus Marx adalah kaum 

proletarian yang teralienasi. Kedudukan manusia sesuai dengan 

seberapa kuat usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan 

mengamankan keadaan hidupnya. Merekalah yang menentukan 

sejarah yang dikenal dengan istilah materialisme historis. 

Akibatnya orang-orang yang kalah dalam pertarungan adalah 

proletar dan yang menguasi produksi dan raw material adalah 

kaum borjuis dalam masyarkat kapitalis. Cara manusia bekerja dan 
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berproduksi menentukan perubahan masyarakat. Perubahan tidak 

berkaitan dengan pemikiran maupun ideologi. 

Kesadaran dan pikiran manusia tidak dipandangan sebagai 

hal yang berpengaruh dalam menentukan keberadaan kehidupan 

manusia. Ideologi, agama, hukum dan politik hanya merupakan 

akibat dari berbagai macam kepentingan ekonomi yang ada dalam 

masyarakat. Dalam The German Ideology yang ditulis bersama 

Frederich Angel spada tahun 1846, mereka berargumen bahwa 

kehidupan tidak ditentukan oleh kesadaran, tetapi kesadaran 

menentukan kehidupan. Ini berarti bahwa ada alasan sejarah dan 

politik pada munculnya bentuk ide-ide dan bentuk praktek budaya 

seperti yang ada dalam seni dan sastra. Oleh karena itu, ide-ide 

kelas penguasa di setiap zaman adalah ide yang berkuasa yakni 

kelas yang menguasai produksi. 

Kelas yang menguasai alat-alat produksi material memiliki 

kendali pada saat yang sama atas alat-alat produksi mental. Ide-ide 

yang berkuasa tidak lebih dari ekspresi ideal dari hubungan 

material yang dominan, hubungan material yang dominan dipahami 

sebagai ide. Dengan kata lain, ide-ide para pemikir borjuis hanyalah 

refleksi dari kehidupan sosial borjuis. Oleh karena itu Marx 

berpendapat bahwa basis ekonomi adalah tingkat kehidupan sosial 

yang paling kuat dan penting. Ini adalah dasar yang membawa 

suprastruktur menjadi ada dan yang memberinya karakter. Pada 

gilirannya suprastruktur bekerja untuk mempertahankan struktur 

ekonomi yang ada dan untuk menyamarkan atau melegitimasi 

kondisi riil eksploitasi ekonomi. Untuk benar-benar mengubah 

masyarakat, basisnya harus diubah secara mendasar dan ini 

mengharuskan pekerja merebut kendali atas 'alat-alat produksi'. 

Kita dapat membuat beberapa poin tentang hubungan 

dasar-superstruktur ini. Pertama, ketika Marx mengungkapkan 

gagasan itu, tampaknya hal itu terlalu sesuai, seolah-olah hanya 

bentuk dan praktik budaya yang berasal dari momen ekonomi 

tertentu yang dapat berkembang. Namun praktik dan bentuk 

kesadaran yang lebih tua terus beredar dan mengerahkan 

kekuatan lama setelah mereka tidak lagi berfungsi secara langsung 

dalam struktur ekonomi, agama menjadi contoh yang menonjol. 
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Kedua, superstruktur adalah wilayah yang luas yang memiliki 

'variasi dan gradasi tak terbatas, karena pengaruh keadaan 

eksternal yang tak terhitung banyaknya, pengaruh iklim dan 

geografis, kekhasan rasial. Keadaan-keadaan ini tampaknya agak 

melemahkan kekuatan penentu basis, karena masyarakat kapitalis 

telah berkembang dengan cara yang tampak berbeda dan tidak 

merata. Basis tidak memungkinkan kita untuk memprediksi 

karakter yang tepat dari superstruktur. 

Ketiga, pengistimewaan produksi material oleh Marx 

sebagai aspek esensial dari basis ekonomi bergantung pada 

gambaran tertentu dari buruh pabrik dan mengabaikan sejauh 

mana bentuk produksi lain memiliki peran utama dalam 'basis'. 

Aspek masyarakat modern yang tampaknya sesuai dengan 

gagasannya. 

3. Kebudayaan dalam Pandangan Gramsci 

Cita-cita Marx akan masyarakat komunis ternyata tidak 

mudah tercapai. Gramsci menyaksikan perjuangan proletar dan 

hanya Rusia yang sukses membentuk negara yang dipimpin oleh 

kaum buruh, dan negara itu belum mencapai level perkembangan 

industri. Dalam suratnya yang ditulis pada tahun 1924 ia menulis 

tentang kehadiran superstruktur politik berhasil menentukan arah 

dan strategi jangka panjang yang diperlukan oleh Bolshevik.5 

Gramsci menaruh perhatian besar pada kebudayaan 

sebagai suatu kekuatan material yang mempunyai dampak yang 

praktis yang berbahaya bagi masyarakat. Bagi Gramsci, manusia 

adalah pikiran, yakni produk sejarah, bukan alam. Kesadaran 

manusia dibentuk merupakan hasil dari refleksi yang intelegen 

yang berproses dari gagasan beberapa orang kemudian 

berkembang menjadi gagasan satu kelas secara keseluruhan. 

Gagasan itu bersangkutan dengan kesadaran akan sebab-sebab 

adanya kondisi tertentu dan bagaimana membalikkan fakta-fakta 

                                                           

5 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ed. oleh 
Quantin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith, First edit (New York: International 
Publisher, 1971), hal. xvi. 
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kebudayaan menjadi sinyal-sinyal pemberontakan dan revolusi 

sosial. 

Oleh karena itu, Gramsci percaya bahwa setiap revolusi 

didahului oleh kerja kritik yang intens, oleh difusi kebudayaan, dan 

penyebaran gagasan. Pendek kata revolusi sosial harus didahului 

oleh revolusi kebudayaan atau revolusi ideologis. Revolusi 

kebudayaan tidak akan berlangsung secara spontan dan alamiyah 

tetapi melibatkan beberapa faktor kultural tertentu yang 

memungkinkan terjadinya revolusi.  Pandangan-pandangan inilah 

yang melahirkan konsep hegemoni. 

 

C. IDEOLOGI 

Ideologi merupakan isi dari hegemoni. Oleh karena itu, 

sebelum memasuki pembahasan tentang hegemoni, pengertian 

ideologi harus diklarifikasi. Sebelum istilah ideologi dikenal, 

Machiavelli (1469-1520) terlebih dulu mengamati dan 

membicarakan persoalan yang berkaitan langsung dengan 

fenomena ideologi. Ketika mengamati praktek politik para 

pangeran, ia mulai membicarakan selera dan kepentingan, agama 

dan dominasi, serta penggunaan tipu daya untuk mendapatkan 

dan mempertahankan kekuasaan.6   

Pada masa pencerahan, ketika metode ilmu pengetahuan 

memisahkan diri dari metafisika dan menolak dogma agama dan 

tradisi, pengkajian tentang ide-ide manusia juga tidak luput dari 

reformasi. Destutt de Tracy, yang mula-mula menggunakan istilah 

ideologi pada akhir abad ke-18, mengupayakan kajian ide-ide atau 

pemikiran manusia dengan mengesampingkan ide dari agama dan 

metafisika. Ideologi dikaji sebagaimana ilmu pengetahuan umum. 

                                                           

6 Benedetto Fontana, Power and Hegemony (Minneapolis: U. 
Minnesota P, 1993). 
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Alhasil, ideologi disebut sebagai ilmu tentang ide-ide manusia dan 

ruang ideologi adalah intelektual manusia.7 

Pemikiran tentang ideologi juga dipengaruhi oleh prinsip 

empirisme yang meyakini ideologi hanya berada dalam ruang 

intelektual manusia dan tidak ada ide di luar diri manusia. Lebih 

jauh lagi, para empiris memahami ideologi sebagai sensasi atau 

pengalaman indrawi yang ditransformasikan (transformed 

sensation). Ide-ide manusia terbentuk melalui proses penginderaan 

yang sangat rumit dan ideologi membentuk gagasan atau 

pandangan moral. 

Gagasan moral melahirkan tindakan yang berasal dari 

pengalaman indrawi, yakni rasa sakit dan nikmat. Sesuatu yang 

menyenangkan disebut baik dan yang menyakitkan disebut jahat. 

Sesuatu yang secara moral baik tentu akan menghasilkan 

kenikmatan dan secara moral jahat akan menghasilkan 

penderitaan. Ideologi sebagai sistem kesadaran yang berasal dari 

pengalaman indrawi yang dijelaskan oleh para empiris sebagai 

bentuk penolakan terhadap keberadaan ide sebagai ilham yang 

bersifat metafisik. Gagasan ini melahirkan gagasan liberal dan 

material.  Menurut Williams, pengertian ideologi ini merupakan 

elemen penting pemikiran borjuis tentang keberadaan manusia. 

Selanjutnya konsep ideologi terus mengalami 

perkembangan pada abad ke-18 dan ke-19 dan mendapatkan 

perhatian khusus dalam pemikiran Marxisme. Paham Marxisme 

menempatkan ideologi sebagai sistem kepercayaan atau 

kesadaran suatu kelas atau kelompok tertentu. Kesadaran ini 

terbentuk melalui proses hubungan manusia dengan alam secara 

material dan historis. 

Konsep ideologi tidak hanya bersumber pada pembacaan 

Gramsci terhadap Marx. Terdapat beberapa figur yang 

mempengaruhinya seperti Benedetto Croce, Machiavelli, Francesco 

De Sanctis, Lenin (1870-1924) dan Bukharin (1888-1938) serta 

                                                           

7 Jorge Larrain, Konsep Ideologi, ed. oleh Ryadi G (Yogyakarta: LKPSM, 
1997). 
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pemikir klasik seperti Aristoles (384-322 SM), Isocrates (436-338 

SM) dan Georgias (383-375). Pengaruh pemikiran ini 

menyumbangkan kekhasan tersendiri yang membedakan konsep 

ideologi Gramsci dari konsep ideologi yang dibangun oleh para 

Marxist. Salamini   menunjukkan bahwa konsep ideologi Gramsci 

lahir dan terbentuk dari perdebatan antara pandangan positivis 

Marxisme Bukharin dengan pandangan idealis Benedetto Croce.  

Di dalam artikel, Theory of Historical Materialism, A System 

of Sociology yang ditulis oleh Bukharin (1921) menegaskan bahwa 

proses ekonomi beroperasi secara independen dan terpisah dari 

kehendak manusia dan sejarah. Ia memisahkan hubungan timbal 

balik antara proses ekonomi dan kesadaran manusia, dan 

menghapuskan elemen aktif dari proses sejarah yang 

mengorganisasikan kehendak kolektif masyarakat. Gramsci 

menyanggah Bukharin dan mengatakan bahwa menerima konsep 

positivisme marxisme yang menyatakan ketidakberdayaan 

masyarakat di hadapan sejarah berarti seseorang berpendapat 

tentang ketidakberdayaan masyarakat di hadapan sejarah, 

padahal semua aturan atau hukum mempunyai tujuan untuk 

menciptakan dunia yang mungkin. 

Pandangan lain yang membentuk pemikiran ideologi 

Gramsci adalah Benedetto Croce. Berdasarkan catatan Gramsci, 

Croce menggarisbawahi pentingnya memberikan perhatian pada 

apa yang disebut sebagai momen ethico-political history terhadap 

konsep determinasi ekonomi. Ethico-political history bermakna 

aktivitas intelektual kebudayaan dan negara diberlakukan sebagai 

suatu kesatuan yang utuh. Menurut Croce, manusia adalah 

pratogonis dari sejarah. Politik berperan penting dalam pergerakan 

sejarah, bukan ekonomi. Manusia merupakan pusat dari 

pergerakan sejarah bukan ekonomi atau materialisme. Gramsci, 

yang berkonsentrasi pada proses bagaimana kesadaran dan peran 

aktif manusia dalam perkembangan sejarah, menyetujui pendapat 

Croce yang humanis; Yakni manusia berperan sebagai pusat 

perubahan, yang pada perubahan itu manusia mempunyai 

kehendak atau kesadaran untuk memutuskan menolak atau 

menerima sebuah pergerakan atau gagasan. Gramsci dan Croce 

sependapat dalam hal peran ide secara tetap dan historis, dan 
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menolak teori apapun yang tidak berpijak secara konkret pada 

permasalahan sejarah. Apa yang tidak disepakati oleh Gramsci dari 

Croce yakni Croce tidak konsisten dan masih menganggap 

konsepsi metafisik pada sejarah. 

Ketika menegaskan bahwa idelah yang menggerakkan 

perilaku dan manusia sebagai pencipta sejarah, Croce tidak 

menyebutkan karakter manusia yang ditentukan oleh sejarah, 

yakni bahwa manusia hidup dan berjuang dalam realitas konkret 

sejarah dan berhadapan dengan kontradiksi sosial secara objektif 

dalam ruang dan waktu tertentu. Sebaliknya ia mengungkapkan 

manusia sebagai universal yang mempunyai identitas metafisik 

dimana ide dan spirit merupakan meta-historical yang menciptakan 

sejarah. Pendeknya, penciptaan sejarah tiada lain dari sejarah ide 

dan konsep saja. Bagi Gramsci, sebagaimana Marx dan Angel, 

proses sejarah adalah praksis, yakni murni aktifitas yang praktis. 

Ide tidak eksis begitu saja, tetapi dikonkretkan dan di materialkan 

dalam kondisi sosial yang objektif.8 

Selain Croce, konsep-konsep ideologi Vladimir Ilyich 

Ulyanov atau Lenin (1870-1924) mempengaruhi konsep ideologi 

Gramsci. Perdebatan ideologi dalam marxisme berfokus pada 

dikotomi materialisme vs. idealisme. Marxisme menegaskan 

kedudukan penting ekonomi dibandingkan filsafat. Kedudukan 

penting ini telah memicu pemisahan teori dari konteks sosial dan 

menciptakan kasta tersendiri dan tipe abstrak dari pengetahuan. 

Lenin mencoba untuk mengatasi perdebatan ini dengan 

menegaskan kedudukan politik dibanding ekonomi dan filsafat. 

Lenin mencontohkan revolusi di Rusia yang mampu memobilisasi 

sejumlah besar massa untuk menciptakan masyarakat baru. 

Melalui teori ini, Lenin meletakkan hubungan mutual yang 

                                                           

8 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, hal. 404. 
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berdialektika antara ekonomi infrasktrutur dengan arena 

superstruktur secara keseluruhan.9  

Gramsci adalah pengikut politik Lenin dan menjadi orang 

yang menyempurnakan hegemoni sebagai strategi menjadi sebuah 

teori dalam superstruktur. Gramsci tidak mengecilkan kedudukan 

infrastruktur tetapi menciptakan posisi yang seimbang antara 

proses ekonomi dan proses politik. Relasi produksi tidak tumbuh 

menjadi hukum yang bergerak sendiri tetapi digerakkan dan 

dimodifikasi oleh kesadaran manusia. Lenin tidak menjelaskan 

secara detil mengenai intervensi dan membanjirnya elemen massa 

dalam proses revolusi. Gramsci menyempurnakan dan 

mengembangkan teori revolusi Lenin dengan menambahkan teori 

hegemoni ideologi sebagai pembeda dari teori hegemoni politik 

milik Lenin. 

Teori hegemoni ideologi Gramsci berfokus pada 

pembentukan kesadaran massa. Gramsci menegaskan bahwa 

perkembangan politik dan budaya kelas subaltern tidak dilakukan 

dengan spontan tetapi dengan kesadaran. Kesadaran tumbuh 

sesuai dengan proporsi perkembangan politik dan kebudayaan 

kelas. Elemen superstruktur seperti kesadaran, ideologi, dan 

kebudayaan adalah faktor yang menentukan revolusi. Meskipun 

konsep hegemoni telah digunakan oleh Marx dan Angel, Leninlah 

yang menerjemahkan konsep ini sehingga mempunyai makna 

kediktatoran proletar yang menggiring pada arti dominasi terhadap 

massa. 

Namun, berbeda dengan Lenin, bagi Gramsci kekuasaan 

tidak akan bertahan dengan menggunakan kontrol dan dominasi 

terhadap massa tetapi dibutuhkan kesepakatan ideologi terhadap 

massa. Inilah letak perbedaan ideologi antara Lenin dengan 

Gramsci. Gramsci pertama-tama menunjukkan bahwa hegemoni 

merupakan fenomena ideologi, dan kedua hegemoni sebagai fakta 

politik. Hegemoni sebagai fenomena ideologi, kepemimpinan moral 

                                                           

9 Leonardo Salamini, “Gramsci and Marxist Sociology of Knowledge: An 
Analysis of Hegemony-Ideology-Knowledge,” The Sociological Quarterly, 15.3 
(1974), 359–80 (hal. 367). 
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dan intelektual, merupakan kondisi awal untuk mengambil alih 

kekuasaan dan kepemimpinan negara. Ideologi yang menjadi 

konsensus menyatukan massa pada saat mereka mempunyai 

konsepsi tentang dunia yang seragam (Salamini 1974, 368). 

Lebih lanjut Salamini10 menunjukkan bahwa konsepsi 

tentang dunia atau weltanschauung menyumbangkan sebuah 

konsep tentang aktivitas praktikal yang sadar. Welstanschauung 

tidak tunggal dan universal, tetapi ada beberapa macam 

welstanschauung dalam masyarakat. Tugas dari sosiologi 

marxisme adalah menyelidiki bagaimana seorang individu 

memutuskan memilih pandangan dunia tertentu dari berbagai 

ideologi yang ada, dan bagaimana pandangan dunia ini meresap 

dalam masyarakat.  

Menurut Gramsci, weltanschauung dapat menarik hati 

seseorang dengan cara yang elegan dan simpatik dalam bentuk 

dan isi yang rasional. Namun yang demikian hanya mampu 

menjangkau intelektual dalam jumlah yang terbatas. Dengan 

demikian otoritas memfasilitasi penyebaran konsepsi tersebut 

dalam sebuah kelompok solidaritas. Keberadaan sebuah kelompok 

menyebabkan peningkatan penerimaan massa terhadap prinsip 

filsafat dan politik. Sebuah kelompok dominan mengatur sistem 

kontrol yang terorganisasi dengan baik untuk memastikan 

terpeliharanya ideologinya. Kontrol ini merupakan mekanisme atau 

strategi kelompok dominan dalam memelihara kontrol mereka 

terhadap politik ideologi, ekonomi dan semua struktur sosial. 

Hegemoni Gramsci bekerja dalam berbagai bentuk dan level. 

Hegemoni menggambarkan pergerakan dari korporasi ekonomi ke 

politik, dari partikular ke universal atau kehendak kolektif.11 

Berkaitan dengan pembentukan subjek, Gramsci 

menegaskan bahwa ideologi harus dilihat sebagai arena 

pertarungan, medan pertempuran, pertarungan yang berlangsung 

secara berkesinambungan terhadap perebutan pada kesadaran 

                                                           

10 Salamini, hal. 368. 

11 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, hal. 125. 
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manusia. Kesadaran manusia tidak dibentuk dengan cara ideologi 

yang muncul secara individual tetapi melalui perantara dari medan 

ideologis dimana dua prinsip hegemonik berhadapan dan 

berkonfrontasi satu sama lain. Oleh karena itu ideologi 

didefinisikan sebagai tanah lapang yang diatasnya manusia 

bergerak, mendapatkan kesadaran mereka, dan berjuang.12 

Melalui manusia, ideologi mematerialkan diri mereka dalam 

pandangan dunia dan termanisfestasikan pada prilaku manusia. 

 

D. HEGEMONI 

Teori hegemoni Antonio Gramsci berbasis pada filsafat 

praksis dan materialisme historis. Materialisme historis meyakini 

bahwa suatu materi tidak pernah bebas dari ruang dan waktu, yang 

mempengaruhi dan membentuk segala sesuatu yang berada dalam 

ruang dan waktu. Materialisme historis menolak metafisika dan 

menganggap penting untuk bertindak/bekerja/praxis untuk 

mencapai tujuan-tujuannya, serta menganggap manusia 

merupakan bagian dari rangkaian yang terpisah-pisah. 

Infrastruktur menentukan keberadaan superstruktur, dan 

superstruktur beroperasi untuk menjaga keberlangsungan 

ekonomi/infastruktur. Gramsci menggarisbawahi pentingnya 

ideologi. Ia tidak menganggap ideologi sebagai ilusi dari perjuangan 

sosial tetapi ideologi memiliki pengaruh yang sangat signifikan 

sebagai kekuatan material maupun politik. Ideologi memberikan 

kekuatan bagi manusia untuk menyadari ketertindasan mereka 

dan mengarahkan tindakan mereka untuk melenyapkan 

penindasan tersebut. 

Teori hegemoni meliputi tentang transformasi budaya, yaitu 

bagian paling penting dalam revolusi bukan hanya untuk 

membebaskan masa dari dominasi tetapi juga menegakkan 

fondasi hegemoni baru atau kebudayaan baru tanpa pemaksaan 

                                                           

12 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik 
Sampai Post-Modernisme. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 150. 
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dan kekerasan melalui kepemimpinan moral dan intelektual.13 

Kebudayaan merupakan sentral dalam konsep hegemoni. 

Pandangan kebudayaan yang digunakan oleh Gramsci berasal dari 

pandangan kebudayaan De Sanctis yang yang memaknai 

kebudayaan sebagai pandangan hidup manusia yang 

menggerakkan etika, gaya hidup dan pola perilaku baik individu 

maupun masyarakat. Pandangan hidup ini berasal dari  agama 

yang dianut, filsafat yang telah menjadi kebiasaan.14 

Transformasi kebudayaan menjadi tujuan dari hegemoni. 

Perubahan kebudayaan tidak berevolusi dengan sendirinya. Ide-ide 

(filsafat, agama, mitos) tidak berevolusi dengan sendirinya. Ideologi 

berubah berkaitan dengan kesadaran manusia yang hidup dalam 

masyarakat. Kebudayaan dan ideologi mempunyai makna yang 

erat sekali. Ideologi menjadi bagian dari kebudayaan yang berupa 

gagasan yang akan membentuk atau menjadi pola bagi kebiasaan 

masyarakat atau kebudayaan. Teori hegemoni dibangun dengan 

dasar pemikiran pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan 

fisik dalam kontrol sosial. Teori hegemoni memperlihatkan 

kedudukan ide atau gagasan dalam kebudayaan. Kedudukan ide 

dalam hegemoni menjembatani teori hegemoni dengan sastra yang 

berperan sebagai arena yang di dalamnya gagasan-gagasan 

disandingkan, diartikulasikan, dipelesetkan atau ditegaskan.15 

Gramsci menjelaskan dua strategi dalam meraih 

kekuasaan, war of manouver (perang gerakan) dan war of position 

(perang posisi). Menurut Gramsci,16 perang gerakan tidak 

dibutuhkan lagi dalam negara modern karena di dalam negara 

                                                           

13 Joseph A Buttigeg, “The Exemplary Criticism Antonio Gramsci ’ s 
Literary Criticism,” boundary 2, 11.1 (1983), 21–39 (hal. 21). 

14 Antonio Gramsci, Selections from Cultural Writings, ed. oleh David 
Forgags dan Geoffrey Nowell Smith (Chicago: Haymarket Books, 2012). 

15 Chantal Mouffe, “Mouffe. Chantal. 1979. Hegemony and Ideology in 
GramsciLondon:,” in Gramsci and Marxist Theory, ed. oleh Chantal Mouffe 
(London: Routledge & Kegan Paul, 1979), hal. 168–204. 

16 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks. 
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modern masyarakat sipil menduduki posisi yang sangat penting. 

Akan tetapi, perang posisi dibutuhkan dalam negara modern. 

Perjuangan merebut kemenangan dalam perang posisi lebih 

diarahkan pada usaha mengenyahkan ideologi, mitos, politik dan 

kebudayaan suatu kelompok yang akan didominasi, bukan dengan 

penyerangan dan penghancuran suatu kelompok secara fisik. 

Artinya perang posisi adalah proses transformasi kebudayaan 

dengan menghancurkan sebuah hegemoni lama (common sense) 

yang telah menjadi kebudayaan dan menggantikannya dengan 

hegemoni baru (kebudayaan baru). 

Teori hegemoni menjelaskan bahwa perubahan 

kebudayaan bukan merupakan peristiwa yang singkat, tetapi 

mencakup proses perjumpaan dan negosiasi ideologi antara 

intelektual organik, kelompok yang bermaksud untuk melakukan 

transformasi budaya, dengan subaltern, baik yang telah memiliki 

kebudayaan yang telah mapan, maupun yang sedang mencari 

identitas budaya baru. Dalam proses hegemoni, Gramsci 

memberikan tekanan pada sentralitas konsensus bukan pada 

kekuatan. Konsensus ini merupakan syarat pokok untuk meraih 

kekuasaan. 

Hegemoni merupakan suatu kegiatan memproduksi 

subjek. Ideologi merupakan proyek kelas yang muncul dari 

kepentingan fundamental untuk mengatur konsepsi masyarakat 

yang bertujuan untuk mengorganisasikan dan menyatukan mereka 

ke dalam satu pandangan dunia yang seragam. Tujuan hegeomi 

adalah terbentuknya blok historis yang berupa konsepsi 

masyarakat politik menjadi konsepsi masyarakat sipil. Gramsci 

membagi dua masyarakat yakni masyarakat politik dan masyarakat 

sipil. Protagonis hegemoni adalah masyarakat sipil, dan hegomoni 

berproses dalam masyarakat sipil. Proses hegemoni tidak dimulai 

dari kekuasaan atau dominasi tetapi pada masyarakat sipil. 

Hegemoni dikembangkan dalam masyarakat sipil melalui relasi 

sosial, ekonomi dan politik dalam suatu waktu yang tertentu. Dalam 

proses hegemoni, manusia berperan sebagai agen dalam 

perubahan sejarah dan melakoni perubahan secara sukarela 

dalam kerangka perjuangan kelas. Human agensi ini terlihat pada 
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kontak kultural antara masyarakat terdominasi dan yang 

mendominasi. 

Dominasi dan terdominasi ini adalah subjek-subjek yang 

berada dalam masyarakat politik dan masyarakat sipil. Dalam 

kontak kultural antara masyarakat politik dan masyarakat sipil, 

Gramsci menempatkan manusia sebagai fondasi dari perjuangan 

kebudayaan. Manusia menjadi objek sekaligus subjek dalam 

perjuangan kebudayaan. Dalam hegemoni, masyarakat yang 

didatangi masyarakat politik adalah kelompok subaltern, 

sedangkan masyarakat politik yang mendatangi subaltern berperan 

sebagai intelektual. Subaltern dan intelektual diklarifikasi dengan 

lebih jelas di bawah ini: 

1. SUBALTERN(ISASI) 

Titik permulaan analisis hegemoni adalah konsep 

subalternitas, bukan konsep kekuasaan dan dominasi. Subaltern 

merupakan kelompok yang menjadi subjek hegemoni kelompok 

yang (hendak) berkuasa. Pada catatan “Sejarah Italia”, Gramsci   

menjelaskan subaltern sebagai kelompok yang tersubordinasi oleh 

kelompok dominan. Mereka adalah orang-orang yang tidak 

mempunyai otonomi politik dan merupakan kelompok yang inferior. 

Howson & Smith17  dan Green18  menjelaskan bahwa para petani, 

kelompok agama, wanita dan para budak, ras yang berbeda adalah 

para subaltern. 

Subaltern merupakan pintu masuk untuk memahami 

proses berlangsungnya persetujuan karena subalternlah yang 

menyetujui gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh intelektual 

sosialis atau kapitalis. Subaltern merupakan massa yang mudah 

digerakkan untuk memobilisasi sebuah gerakan. Hal ini 

                                                           

17 Richard Howson dan Kylie Smith, “Hegemoni and the Operation of 
Consciousness and Ceorcion,” in Consciousness and Coercion (New York: 
Routledge, 2008), hal. 1–20. 

18 Marcus Green, “Gramsci Cannot Speak: Presentation and 
Interpretation of Gramsci’s Concept of Sublaternity.,” Rethinking Gramsci, 
14.3 (2006), 1–24. 
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disebabkan oleh kondisi sebagai kelompok yang ditolak, 

didefinisikan ulang, didatangi, dan dirangkul oleh kelompok 

intelektual. Intelektual mewadahi, menerima, mendengarkan 

keinginan terdalam dan memberikan harapan pada mimpi-mimpi 

mereka. Gramsci   menjelaskan tentang tiga hal yang penting 

diperhatikan dalam analisis hegemoni yang berkaitan dengan 

sublaternitas yakni penulisan sejarah subaltern atau proses 

kemunculan subaltern, relasi sosial yang melahirkan kesadaran 

mereka, dan strategi politik transformasi subaltern, afiliasi 

politiknya, organisasi yang mewadahinya. 

2. INTELEKTUAL 

Pada dasarnya, semua manusia adalah intelektual yang 

mempunyai kapasitasnya masing-masing untuk melakukan 

aktivitas intelektual, tetapi hanya beberapa orang saja yang 

mempunyai fungsi intelektual dalam masyarakat. Dalam 

masyarakat kapital, intelektual berfungsi untuk menyatukan 

masyarakat politik dan masyarakat sipil. Masyarakat politik yang 

menjalankan fungsi hegemoniknya disebut intelektual organik yang 

berfungsi untuk mengatur momen kesepakatan. Mereka adalah 

perantara yang menghubungkan kelompok masyarakat sipil dan 

masyarakat politik secara organik. Masyarakat sipil tidak 

ditinggalkan begitu saja tersesat dalam common sense yang tidak 

mereka sadari. Gramsci menunjukkan bahwa para intelektual 

dikirim untuk membina masyarakat sipil atau simple soul untuk 

membangkitkan kesadaran realitas mereka. 

Intelektual bekerja untuk menciptakan konsepsi tentang 

dunia dan menerjemahkan kelebihan-kelebihan dan nilai-nilai 

kelompok sosial yang spesifik menjadi nilai-nilai umum. Mereka 

memformulasikan dan menggerakkan sistem moral, intelektual 

dan budaya untuk mengatur stabilitas, legitimasi, dan 

kesinambungan semua sistem sosial ekonomi. Mereka adalah 

orang-orang yang menyusun strategi untuk mendidik masyarakat. 

Mereka sangat lihai melegitimasi dan menyelesaikan kontradiksi 

dalam masyarakat. Dengan melakukan tugas ini, intelektual 

mengubah musuh menjadi aliansi. Masyarakatpun menjadi stabil 
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dan berfungsi sebagaimana mestinya dan nilai-nilai dapat diterima 

secara universal. 

Intelektual bukan hanya orang yang menciptakan sebuah 

karya tetapi juga intelektual memikirkan bagaimana sebuah karya 

disebarkan dalam masyarakat. Mereka berproduksi, 

mempromosikan, mendistribusikan, mengomentari dan 

mendatangi masyarakat sipil baik berupa dirinya sendiri atau 

perwakilan dirinya yang berupa media atau artefak budaya lainnya. 

Intelektual aktif bergerak ke masyarakat dengan dua cara yakni 

terjun langsung ke masyarakat secara aktif, dan turun ke 

masyarakat melalui verbal yang menuntun perilaku moral dan 

intelektual. 

Intelektual mendatangi masyarakat sipil untuk memastikan 

gagasan mereka diterima. Kedatangan ke masyarakat sipil 

dilakukan oleh intelektual untuk memenangkan hati masyarakat 

dengan cara aktif mendatangi kelompok-kelompok subaltern 

secara verbal maupun secara fisik (Gramsci 1971, 330). Gramsci19 

mengatakan bahwa menyentuh perasaan untuk mengambil hati 

masyarakat merupakan bagian strategi intelektual untuk 

mendapatkan kepercayaan masyarakat. 

Seorang intelektual bukan hanya mengetahui tetapi juga 

harus merasakan keinginan atau gairah mendasar yang dirasakan 

masyarakat. Intelektual tidak akan berhasil membuat sejarah 

politik tanpa adanya hubungan ini. Jika tidak ada jalinan perasaan 

antara keduanya maka hubungan mereka hanyalah hubungan 

birokratis. 

E. Kesimpulan 

 Dengan demikian, hegemoni yang dimaksud dalam buku ini 
adalah hegemoni yang bekerja dengan menggunakan artefak budaya. 
Artefak budaya ini digunakan untuk merambah ke arena politik, 
agama, dan ekonomi. Buku ini memaparkan aplikasi teori hegemoni 
Gramsci dalam membaca peran produk budaya di Indonesia. Tulisan 

                                                           

19 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, hal. 125. 
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yang ada dalam bab selanjutnnya secara detail mengungkapkan 
bagaimana teori menjadi sebuah metode kerja. Bab pertama 
menjelaskan fondasi pemikiran Gramsci tentang hegemoni 
kebudayaan. Selanjutnya bab dua menguraikan posisi teori hegemoni 
budaya dalam ilmu sastra dan cara hegemoni bekerja dalam 
kebudaayaan khususnya dalam produksi bahasa dan sastra.  Bagian ini 
menghubungka dengan konsep modern prince yang dibicarakan oleh 
Gramsci. Konsep ini merupakan lanjutan dari konsep the Prince oleh 
Machiavelli. Bab ini perpendapat bahwa novel menempati posisi 
sebagai the modern prince, dan novel bekerja sebagai modern prince 
di tengah masyarakat modern. Oleh karena itu the modern prince 
merupakan sebuah metode sekaligus strategi kebudaayaan untuk 
melakukan kensensus ideologi. Strategi atau metode ini diuraikan 
dalam bab ini.  

Bab ketiga lebih spesifik menggunakan aplikasi teori 
hegemoni dalam memahami hegemoni Islam di pesisir Jawa. Dengan 
berfokus pada serat Murtasiyah, Langkah-langkah struktur sastra 
dapat terlihat dengan jelas dalam memainkan ideologi dan melakukan 
transformasi.   

Bab selanjutnya, ke empat, berpusat pada penggunaan teori 
Gramsci dalam membaca fenomena dominasi pada area bahasa yang 
terjadi di masyarakat Minang. Dominasi ini berdampak pada 
perubahan yang bermula pada bahasa dan akhirnya prilaku. Dalam 
merespon dominasi, penulis memaparkan bentuk-bentuk resistansi 
yang di lakukan oleh masyarakat yang juga terkespresi melalui bahasa.  

 Bab lima berawal pada asumsi bahwa karya sastra merupakan 
arena pergumulan ideologi. Dalam arena sastra ini yakni karya sastra, 
ideoologi-ideologi dipertemukan oleh penulis untuk melakukan 
kontestasi. Tulisan ini menunjukkan bagaimana ideologi didukung, 
disuarakan dan dibungkam oleh pengarang. Hal ini dilakukan untuk 
menjadikan karya sastra sebagai alat hegemoni yang paling efektif. 
Tulisan ini mengeksplorasi fenomena hijab di Indonesia, dan 
bagaimana novel berperan untuk membangkitkan kesadaran muslim 
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untuk berjilbab serta menjawab kebimbangan para remaja muslim 
dalam memilih kebudayaan yang akan diadopsi.  

 Bab Enam buku ini memaparkan fenomena yang sedang trend 
ketika buku ini sedang disusun yakni perang dagang antara USA dan 
China. Novel, the Crazy Reach Asian, nampaknya merupakan 
perpanjangan tangan dari salah satu kubu ini untuk melakukan 
pengaruhnya. Tulisan ini menawarkan apa-apa saja yang dijanjikan 
oleh pengarang sendainya kecenderungan mengarah ke salah satu 
kubu. Dan begitulah hegemoni selalu bekerja.  
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BAB II 

HEGEMONI SEBAGAI METODE 

SOSIOLOGI SASTRA 

Rosmah Tami/Zurmailis 

 

 

 

A. SOSIOLOGI SASTRA 

Teeuw menyatakan bahwa karya sastra tidak lahir dari 

kekosongan, ia tak lahir dari tanah tandus yang belum ditanami, ia 

berada dalam wilayah budaya, wilayah social di mana manusia telah 

membangun system nilai dan konstruksi sosial, yang kita sebut 

kebudayaan. Apa yang diekspresikan sastrawan ke dalam karyanya 

merupakan interpretasinya atas kenyataan, atas apa yang 

diserapnya dari masyarakat dan lingkungan sosialnya. Dengan 

demikian sastra memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat. 

Dasar pikir inilah yang menyebabkan lahirnya teori Sosiologi Sastra. 

Selanjutnya, penelitian-penelitian Sosiologi sastra menghasilkan 

pandangan bahwa karya sastra adalah ekspresi dan bagian apa 

yang menjadi konsep dan ideologi dari suatu masyarakat. Dalam hal 

ini, sastra memiliki keterkaitan resiprokal dengan jaringan sistem 

dan nilai dalam masyarakat tersebut.   

Istilah “sosiologi sastra” berasal dari kata sosiologi dan 

sastra. Sosiologi berasal dari akar kata sosio atau socius (Yunani) 

berarti masyarakat dan logi atau logos ilmu. Jadi, sosiologi berarti 

ilmu mengenai asal usul dan pertumbuhan (evolusi) manyarakat, 

ilmu pengetahuan yang mempelajari keseluruhan jaringan 

hubungan antarmanusia dalam masyarakat, sifatnya umum, 
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rasional, dan empiris. Sementara sastra berasal dari kata sas 

(Sangsekerta yang berarti mengarahkan, mengajarkan, dan 

memberi petunjuk. Akhiran tra berarti alat atau sarana. Jadi, arti 

sastra adalah kumpulan alat untuk mengajar atau buku pengajaran 

yang baik.  

Dari pengertian kata sosiologi dan sastra diatas dirumuskan 

beberapa definisi tentang sosiologi sastra diantaranya  adalah: 

pertama, pemahaman atau pengkajian terhadap sastra dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya; Kedua, 

pemahaman terhadap totalitas karya yang disertai dengan aspek-

aspek kemyarakatan  yang terkandung di dalamnya; Ketiga, 

pemahaman terhadap karya sastra sekaligus hubungannya dengan 

masyarakat yang melatarinya; Keempat, sosiologi sastra memiliki 

hubungan dwiarah (dialektik) antara sastra dan masyarakat; 

Kelima, Pemahaman yang berkaitan dengan aktivitas kreatif 

sebagai semata-mata proses sosiokultural; Keenam, pemahaman 

yang berkaitan dengan aspek-aspek penerbitan dan pemasasaran 

karya. 

Keenam definisi di atas mengimplikasikan bahwa sastra 

dan masyarakat memiliki hubungan yang dialogis.  Melalui 

pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa sastra memiliki 

keterkaitan dengan masyarakat karena pencipta sastra adalah 

anggota masyarakat sehingga apa yang diekspresikannya melalui 

sastra tidak mungkin dilepaskan dari latar masyarakat 

penciptaannya. Selanjutnya, pembaca atau penikmat juga anggota 

sebuah kelompok masyarakat sehingga dalam meninterpretasikan 

sebuah karya sastra, pembaca atau penikmat tidak mungkin 

dilepaskan dari masyarakatnya itu sendiri.  

Swingewood yang dari perspektif kesastraan dan Lowenthal 

dari perspektif sosiologi memiliki kesamaan meskipun ada 

perbedaan tertentu. Dalam memperkenalkan Sosiologi Sastra 

Swingewood yang lebih membatasi diri pada sastra melihat adanya 

pembagian sosiologi dan sastra, teori-teori sosial tentang sastra, 

dan persoalan  metode. Ia mengabaikan apa yang ditemukan 

Lowenthal yang lebih sosiologis, yang melihat budaya popular juga 

menjadi bagian penting dalam sosiologi sastra.   
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Konsep sosiologi sastra didasarkan pada dalil oleh seorang 

pengarang, dan pegarang merupakan a salien being, makluk yang 

mengalami sensasi-sensasi dalam kehidupan empirik 

masyarakatnya. Dengan demikian, sastra dibentuk oleh 

masyarakatnya, sastra berada dalam jaringan sistem dan nilai 

dalam masyarakatnya. Di samping dibentuk oleh masyarakat, 

sastra juga dibaca dan dinikmati oleh pembaca, dan pembaca itu 

sendiri adalah anggota sebuah masyarakat. Dari hal tersebut 

muncul kesadaran bahwa sastra memiliki keterkaitan timbal-balik 

dalam derajat tertentu dengan masyarakat. Berhubung pengarang 

adalah anggota masyarakat, tentu saja apa yang diekspresikan 

pengarang melalui karyanya tersebut juga memiliki keterkaitan 

dengan masyarakat, 

Konsep dasar Sosiologi sastra, sejatinya telah dicetuskan 

oleh dua orang filusuf yakni Plato (428-348 SM) dan muridnya 

Aristoteles (384-322 SM). Mereka mengembangkan konsep 

mimesis (Luxemberg). Menurut Plato, setiap benda yang berwujud 

merupakan cermin suatu ide. Jika seorang tukang membuat sebuah 

kursi, maka ia hanya menciplak. Lebih lanjut Plato mengatakan 

bahwa karya seni semata-mata merupakan tiruan (mimesis) yang 

ada dalam dunia ide. Jadi karya seni merupakan tiruan di bawah 

tiruan. Secara hirarkis seni berada di bawah kenyataan. Oleh karena 

itu, kualitas seni lebih rendah dari karya seorang tukang. Karya seni 

mengkondisikan manusia semakin jauh dari kenyataan yang 

sesungguhnya. Karena itu pulalah seniman harus dujauhkan dari 

kehidupan masyarakat.  

Pendapat Plato di atas ditentang oleh muridnya Aristoteles. 

Walaupun Aristoteles mengambil teori mimesis, yakni seni 

menggambarkan kenyataan namun seni tidak semata-mata 

menjiplak kenyataan tapi menciptakan sesuatu yang baru karena 

dunia baru tersebut tercipta dari kreativitas seniman. Lebih jauh 

Aristoteles berpendapat bahwa seni justru menyucikan jiwa 

manusia lewat proses yang disebut dengan katharsis (penyucian). 

Karya seni memungkinkan manusia membebaskan diri dari nafsu 

yang rendah. Karya seni memiliki  dampak tetapi lewat pemuasan 

estetis, keadaan jiwa manusia justru menjadi budiman. Selanjutnya 

Aristoteles juga menolak filsafat ide Plato. Menurut Aristoteles, 
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seniman tidak meniru kenyataan, tidak mementaskan manusia 

yang nyata atau sebuah peristiwa sebagaimana adanya. Seniman 

menciptakan dunianya sendiri dengan segala kemungkinan. Apa 

yang terjadi dalam ciptaan si seniman masuk akal dalam 

keseluruhan dunia ciptaan itu. Jadi, bagi Aristoteles seniman lebih 

tinggi nilai karyanya daripada seorang tukang; sebab oleh karya 

seniman, pandangan, visi, penafsiran kenyataanlah yang dominan. 

Dengan demikian, karya seni justru menjadi sarana pengetahuan 

yang khas. Cara yang unik untuk membayangkan pemahaman 

tentang aspek atau tahap manusia yang tidak dapat diungkapkan 

dan dikomunikasikan dengan jalan lain. 

Berkenaan dengan konsep mimesis ini, lebih jauh 

Aristoteles menegaskan bahwa mimesis bukanlah konsep yang 

sederhana dalam meniru kenyataan, proses mimetik dalam sastra 

lebih kompleks sebagai proses kreatif menanggapi ide tentang 

realitas. Apapun yang dilakukan penyair, ia hanya bertumpu pada  

pada suatu ide  tentang realitas, dan yang dihasilkannya adalah 

suatu yang baru, sebuah realitas yang baru untuk memahaminya 

tetap harus melalui ide dasar realitas yang jadi tumpuan 

penciptaan. 

Hal di atas menegaskan bahwa seni berhubungan dengan 

dunia nyata dan sekaligus bermanfaat bagi manusia atau 

masyarakat. Kenyataan dalam sastra bukanlah kenyataan objektif 

melainkan kenyataan yang telah diinterpretasikan oleh seniman 

atau pengarang. Media utama yang dipakai dalam menafsirkan 

adalah bahasa. Bahasa adalah milik bersama. Dalam bahasa 

terkandung pengetahuan sosial. Lebih-lebih dalam sastra, 

kenyataan besifat interpretatif subjektif, sebagai kenyataan yang 

diciptakan. Pada gilirannya, kenyataan yang tercipta dalam karya 

menjadi model, dan melalui itu pembaca dapat membayangkan 

dirinya sendiri. Karakterisasi tokoh dalam novel tidak diukur atas 

dasar persamaannya dengan tokoh masyarakat yang 

dilukiskannya. Sebalikya, citra tokoh masyarakatlah yang 

meneladani tokoh dalam novel. Proses penafsirannya bersifat 

bolak-balik, dwiarah antara kenyataan dan rekaan. 

Terkait dengan karya sastra sebagai refleksi kenyataan atau 

merupakan cerminan kenyataan, cerminan yang dimaksud harus 
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dilihat dalam batas-batas tertentu. Karya sebagai cerminan 

masyarakat bisa saja cermin tersebut datar, cembung, cekung, 

retak, dan bahkan hancur lebur. Dalam melukiskan kenyataan, 

selain melalui refleksi, sebagai cermin, juga sebagai refraksi, 

sebagai jalan belok atau biasan. Seniman tidak semata-mata 

melukiskan keadaan yang sesungguhnya, tetapi mengubah 

sedemikian rupa, sesuai dengan tingkat atau kualitas 

kreativitasnya. Hubungan sastra dan kenyataan, dapat dilihat 

dalam empat cara yaitu:  

(a) afirmasi yakni dengan cara menetapkan norma-norma yang 

sudah ada; 

(b) restorasi, sebagai ungkapan kerinduan pada norma yang 

sudah usang; 

(c) negasi, dengan cata mengadakan pemberontakan terhadap 

norma yang sedang berlaku;  

(d) iovasi, dengan mengadakan pembaharuan terhadap norma 

yang ada.  

Meskipun hubungan sastra dengan masyarakat sudah dibicarakan 

sejak zaman Plato dan Aristoteles, tetapi sosiologi sastra sebagai 

ilmu yang berdiri sendiri yang menggunakan metode ilmiah masih 

relatif baru yakni pada abad ke-18 (Faruk, 2005). Menurut Ratna 

(2012; 7) Buku teks pertama mengenai sosiologi sastra adalah The 

Sociology of Art and literature a reader. Yang dihimpun oleh Milton 

C. Albrecht, James H. Barnett, dan Mason Griff. Buku ini terbit 

pertama kali pada tahun 1973. Beberapa nama dapat disebutkan 

sebagai pelopor sosiologi sastra, ada Georg Lokacs, Rene wellek 

dan Austin warren.  

 

B. HEGEMONI SEBAGAI SOSIOLOGI SASTRA 

Sebagai salah satu teori sosiologi sastra marxisme, teori hegemoni 

terbuka untuk memahami fenomena sastra sebagai arena 

negosiasi ideologi. Sosiologi sastra marxisme menempatkan sastra 

sebagai salah satu superstruktur yang mempunyai kekuatan 

reproduktif dari infrastruktur yang mendasarkan pembagian dan 
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relasi sosial secara ekonomis. Sastra menjadi salah satu institusi 

sosial yang secara langsung atau tidak langsung mengambil bagian 

dalam pertarungan antar kelas di dalam masyarakat. Sastra bisa 

jadi sebagai bagian dari kekuatan konservatif yang berusaha 

mempertahankan struktur sosial yang berlaku ataupun sebagai 

kekuatan progresif yang berusaha meruntuhkan struktur demi 

terbangunnya sebuah struktur sosial yang baru di bawah dominasi 

kelas sosial yang baru pula.20 

Teori hegemoni Antonio Gramsci berbasis pada filsafat praksis dan 

materialisme historis. Namun berbeda dengan materialisme 

historis yang menganggap infrastruktur menentukan keberadaan 

superstruktur, dan superstruktur beroperasi untuk menjaga 

keberlangsungan ekonomi/infastruktur, Gramsci menggarisbawahi 

pentingnya ideologi yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan 

sebagai kekuatan material maupun politik. 

Teori hegemoni berbicara tentang transformasi budaya melalui 

subjek. Gramsci menyanggah kebudayaan dalam pandangan Marx 

dan menerima pandangan kebudayaan yang digunakan oleh De 

Sanctis. Menurut De Sanctis kebudayaan merupakan pandangan 

hidup manusia yang menggerakkan etika, gaya hidup dan pola 

perilaku baik individu maupun masyarakat. Pandangan hidup ini 

berasal dari agama yang dianut, filsafat yang telah menjadi 

kebiasaan atau common sense.21 

Teori hegemoni dibangun dengan dasar pemikiran pentingnya ide 

dan tidak mencukupinya kekuatan fisik dalam kontrol sosial. Teori 

hegemoni memperlihatkan kedudukan ide atau gagasan dalam 

kebudayaan. Transformasi kebudayaan menjadi tujuan dari 

hegemoni. Perubahan kebudayaan tidak berevolusi dengan 

                                                           

20 William Q Boelhower, “Antonio Gramsci’s Sociology of Literature,” 
Contemporary Literature, 22.4 (1981), 574–99 (hal. 575); Faruk, Pengantar 
Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik Sampai Post-Modernisme. 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 53. 

21 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ed. oleh 
Quantin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith, First edit (New York: International 
Publisher, 1971), hal. 273. 
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sendirinya, demikian pula dengan ide-ide (filsafat, agama, mitos). 

Namun demikian perubahan kebudayaan atau Ideologi berkaitan 

dengan kesadaran manusia yang hidup dalam suatu masyarakat. 

Ideologi, yang berupa gagasan, menjadi bagian dari kebudayaan 

yang akan membentuk atau menjadi pola yang mengatur 

kebiasaan masyarakat. 

Kedudukan ide dalam hegemoni menjembatani teori hegemoni 

dengan sastra yang berperan sebagai arena yang di dalamnya 

gagasan-gagasan disandingkan, diartikulasikan, dibungkam, 

dipelesetkan atau ditegaskan. Selain itu format sastra juga 

tersusun dari struktur yang sangat genius dengan cara tertentu 

mempermainkan dan mengaduk perasaan pembacanya.  

Keduanya merupakan startegi yang disebutkan dalam konsep 

modern prince pada bab Modern Prince (Pangeran Modern) dalam 

buku Catatan Dalam Penjara. Meskipun terdapat berbagai artikel 

yang menegaskan bahwa modern prince adalah partai politik, 

tulisan ini berasumsi bahwa karya sastra dapat pula berperan 

sebagai modern prince. Bab ini menguraikan konsep Gramsci 

tentang Modern Prince dalam menegosiasikan ideologi kepada 

subaltern. Namun terlebih dahuludikemukakan kedudukan teori ini 

dalam sosiologi sastra.  

 

C. MODERN PRINCE 

Istilah modern prince dimaknai sebagai narasi yang sangat ampuh-

seperti cerita rakyat, slogan, karya jurnalis, dan sebagainya- yang 

dapat membentuk dan menyatukan persepsi masyarakat. The 

modern prince merupakan contoh bagaimana narasi sebagai 

budaya bercerita dijadikan sebagai alat untuk menciptakan 

pemahaman mitis pada identitas budaya. Dalam hal ini modern 

prince merupakan perilaku mitos, sebagai bahasa figuratif yang di 

dalamnya common sense diutarakan kepada subaltern. Mitos 

berfungsi secara retoris untuk menyiapkan makna yang berkaitan 

dengan pengalaman banyak orang.  

Mitos bagi Gramsci adalah bentuk retorika, yakni kombinasi bahasa 

dan logika yang bertujuan untuk membujuk kelompok subaltern 
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yang berbeda-beda supaya bersatu dalam kehendak kolektif yang 

seragam. Gagasan tidak mampu menyebar dan meresap dengan 

mudah dalam masyarakat jika disampaikan dengan menggunakan 

bahasa filosofis atau sains. Oleh karena itu gagasan ditempatkan 

di dalam format novel sebagai teknik supaya masyarakat dapat 

memahami gagasan yang disampaikan oleh intelektual atau 

filsuf.22 Dengan demikian Modern Prince merujuk secara langsung 

pada karya sastra populer yang berisikan kehidupan sehari-hari 

dan mengandung pemahaman common sensial.  

Sosok Modern Prince diciptakan oleh intelektual tetapi bukan 

seorang intelektual. Thomas23 menafsirkan bahwa sosok penguasa 

modern adalah tokoh intelektual yang menyapa subaltern yang 

tertekan secara sosial, budaya dan politik. Menurut Gramsci,24 

tokoh pengeran modern adalah sosok yang memproklamirkan dan 

mengorganisasikan reformasi moral dan intelektual yang berarti 

sosok yang menciptakan arena atau medan yang secara berangsur-

angsur mengembangkan dan menumbuhkan national popular 

collective will.  

Kesuksesan tokoh the Prince ditentukan oleh tujuan yang ingin 

dicapai. Machiavelli menggarisbawahi bahwa kehadiran the prince 

digunakan untuk meneguhkan kekuasaan. Sementara itu, tokoh 

Modern Prince ciptaan Gramsci menyatukan kehendak masyarakat 

harus berhubungan dengan reformasi ekonomi. Tanpa 

menghubungkan gerakan intelektual dengan reformasi ekonomi, 

reformasi intelektual dan moral tidak dapat berhasil. Reformasi 

budaya dan posisi masyarakat awam dapat dimajukan apabila 

reformasi moral dan intelektual dihubungkan dengan reformasi 

ekonomi.  

                                                           

22 Benedetto Fontana, “The Democratic Philosopher: Rhetoric as 
Hegemony n Gramsci,” Italian Culture, 23 (2005), 97–123. 

23 Peter Thomas, “Gramsci and the Intellectuals: Modern Prince Versus 
Passive Revolution.,” in Marxism, Intellectuals and Politics, ed. oleh Bates 
David (Palgrave Macmillan UK, 2007), hal. 68–85. 

24 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, hal. 125. 
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D. NOVEL SEBAGAI MODERN PRINCE  

1. Novel 

Novel sebagai tradisi bercerita telah menyertai kehidupan 

manusia sejak lama. Novel pada awalnya dikenal dengan nama 

novel. Novel sendiri berasal dari kata novel yang berarti baru. Kata 

ini mengindikasikan bahwa novel merupakan tradisi baru dalam 

dunia narasi di Eropa. Tulisan Euthophian Story oleh Heliodorus 

antara abad ke-1 dan ke-4 Masehi yang diklaim sebagai model yang 

menginspirasi penulis Mediteranian menulis cerita yang kemudian 

dikenal dengan nama roman. Penelusuran ini mengungkapkan 

bahwa novel bukan tradisi asli Eropa.  

Roman dan novel cenderung dibedakan, namun memiliki 

kedekatan yang sangat erat. Kerap kali apa yang disebut roman 

juga disebut sebagai novel. Roman sendiri disebut sebagai novel 

percintaan, dan oleh karena itu disebut sebagai asal muasal novel 

popular.  

Roman berasal dari tradisi roman di Perancis yang merujuk 

pada tradisi berkisah dalam bahasa Roman. Kata ini diadopsi oleh 

sastrawan Perancis untuk menamai karya sastra yang muncul pada 

abad ke 18 sebagai roman atau romauns. Romauns bermakna apa 

saja yang tertulis dalam bahasa Gallo-Roman Old French. Roman 

pada abad ke 16 merujuk pada kisah kepahlawanan, kisah cinta, 

kisah supranatural dan alegori. Kisah-kisah inilah yang 

menurunkan bentuk novel. Kata roman berarti novel dalam bahasa 

Inggris. Orang Prancis menamakannya roman, demikian pula orang 

Rusia dan Jerman. Orang Italia menamai romanzo bukan hanya 

pada prosa tetapi juga pada puisi epik. Mereka menyebut novel 

sebagai storia novella yang berarti kisah baru dan orang Inggris 

menamainya novel yang diadopsi dari kata Italia novella. Namun 

kemudian penggunaan istilah novel merujuk pada roman dan novel 

tradisi roman populer di Jerman, Inggris dan Perancis.25  

                                                           

25 Michael Ferber, “Introduction,” in A Companion to Europhean 
Romanticism (Australia: Blackwell Publishing, 2005), hal. 1–9; Thomas Pavel, 
The Lives of the Novel, Princeton UP (Princeton: Princeton UP, 2013). 
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Secara perlahan, kata romaouns melahirkan kata sifat yang 

populer di Jerman, Inggris dan Perancis. Pada pertengahan abad 

ke-17 sampai ke abad ke-18 muncul kata sifat seperti romantique 

di Perancis dan romantik di Inggris. Kedua kata ini kembali 

dipopulerkan oleh James Thomas pada karyanya The Season dan 

Thomas Watson menggunakan kata romantic fiction. Frederick 

Schegel, dari Jerman, menggunakan kata romantische atau 

romans untuk membedakan sastra roman dengan sastra Latin dan 

Yunani. Dari sini istilah roman kadang disederhanakan pada makna 

novel sebagai sastra modern, atau dimaknai sebagai modern atau 

ajaran agama Kristen. Dinamakan novel berarti baru karena jenis 

sastra ini baru dan dianggap sebagai jenis genre modern yang 

berbeda dari jenis sastra klasik. 

Meskipun demikian, bibit format novel modern sebagai 

gaya baru penceritaan baru muncul pada akhir abad ke 16 di Eropa. 

Novel-novel Don Quixote (1605-15) karya Miguel de Carvantes yang 

muncul di Spanyol, Princes of Cleves (1678) karya Mme de 

Lafayette di Perancis dan Robinson Crosue (1719) karya Daniel 

Dafoe di Inggris dianggap sebagai pencetus novel modern. Novel ini 

menggambarkan orang-orang biasa yang tidak melakukan kegiatan 

orang biasa, tetapi menjadi seorang ksatria yang melakukan 

kegiatan kepahlawan atau menggambarkan kelemahan sifat-sifat 

manusia sebagai wujud alami manusia. Pavel menganggap 

penggambaran ini sebagai wujud kebangkitan nasionalisme dan 

modernisme yang menandai okupasi pemikiran modern dalam 

novel sehingga disebut sebagai novel modern.26 

Di samping itu, figur Samuel Richardson yang 

mempopulerkan novel lewat kerja kreatifnya patut dicatat sebagai 

penanda kelahiran novel modern. Sebagai seorang pengusaha 

yang mempunyai mesin percetakan, dan penulis yang sangat 

terampil merangkai kata, dan terlatih menulis surat, Samuel 

menulis, mencetak dan mendistribusikan novel yang berjudul 

Pamela. Terbitnya novel Pamela menandai novel sebagai produk 

                                                           

26 Thomas Pavel, “The History of the Novel.,” UChicago Division of the 
Humanities (https://www.youtube.com/watch?v=xEiHOhEhvMo, 2013). 
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industri di Barat. Karya Richardson diikuti oleh saingannya Hendri 

Fielding. Melalui karya-karya mereka novel dikenal sebagai prosa 

yang panjang yang plotnya terdiri dari narasi tentang orang-orang 

biasa yang melakukan kebaikan dan keburukan.27  

Beberapa generasi selanjutnya seperti Walter Scott dan 

Honore de Balzac memperluas cakupan novel. Novel tidak hanya 

menggambarkan moralitas manusia tetapi juga mengenai sejarah 

dan karakter manusia. Di dalam tulisannya sebagai pengantar pada 

Human Comedy, Balzac menghimbau para pengarang meniru 

perkembangan dunia sains. Balzac mengingatkan kekuatan novel 

sebagai alat untuk memahami problematika masyarakat dan 

merupakan sumber ilmu pengetahuan. Balzac memimpikan bahwa 

novel menjadi pusat informasi, rujukan ilmu pengetahuan dan 

pusat kekuatan penyebaran ilmu pengetahuan modern.28  

Penyebaran novel modern memberikan dampak yang besar 

dalam masyarakat Eropa. Hingga abad ke-19, tradisi sastra 

merupakan aktivitas bersama yang di dalamnya terdapat seorang 

wiracerita atau minister yang menerjemahkan kisah-kisah kepada 

pendengar. Mereka mengantarai karya sastra dan masyarakat, dan 

berperan sebagai penafsir simbol-simbol sastra pada masyarakat. 

Namun, ketika novel hadir dalam bentuk lain yang lebih sederhana 

dan menjadi komodifikasi, pengantara ini tersingkir sehingga 

pembaca dan tradisi sastra menjadi kegiatan individual. Akibatnya, 

hubungan pengarang dengan pembaca menjadi hubungan 

personal tanpa penerjemah. Pengetahuan dari novel diterima 

secara langsung tanpa bantuan dan koreksi dari seorang 

minister.29 

Sebagai bentuk karya sastra baru yang mempengaruhi 

tradisi yang telah mapan, novel tidak berterima dengan mudah. 

Sejumlah kritikan dan anggapan pada tradisi baru membaca novel 

muncul yang menyatakan bahwa kehadiran novel mendatangkan 

                                                           

27 Pavel, The Lives of the Novel. 

28 Pavel, The Lives of the Novel. 

29 Pavel, The Lives of the Novel. 
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bahaya yang berlipat pada manusia, terutama perempuan. Di 

dalam ruang publik, novel dipandang telah menghentikan orang-

orang yang berekonomi lemah dari pekerjaan mereka, dan ibu 

rumah tangga tidak lagi patuh mengerjakan tugas-tugas di rumah 

tangga. Di dalam ruang privat, novel disetarakan dengan bisikan 

setan yang mengobarkan hasrat pembaca perempuan dan 

menyebabkan mereka berperilaku tak senonoh. Meminjam istilah 

Ann Stoller, novel dituduh menjadi education of desire yang di 

dalamnya pembaca melarikan diri (eskapisme) dan menemukan 

desirable lifestyle.30 Kritikan ini disuarakan dalam sejumlah tulisan 

termasuk novel Barat ataupun novel Indonesia seperti novel the 

Power of Symphaty di Amerika dan Tenggelamnya Kapal Van der 

Wijk, Angkatan Baru di Indonesia. Di bawah ini kutipan dari novel 

Hamka, Angkatan Baru.  

Kadang-kadang boeat perintang hatinya dia berbenam sadja 

dalam kamarnja, membaca boekoe. Maka iboenya sendiri 

dan mak ketjilnya tidak maoe mengganggoe kalau dia 

sedang membatja itoe. Adik-adiknja jang berdjalan berlari-lari 

sepenoeh roemah dilarang soepaya djangan terlaloe riboet, 

sebab kakaknja sedang mengadji”. Si iboe dan ma’ ketjil yang 

tak pandai menoelis dan membatja itoe tiada tahoe, bahwa 

jang dibatjanja boekan kitab kadji, boekan nahwoe boekan 

saraf, tetapi soeatoe tjeritera Roman pertjintaan jang 

diberikan oleh sahabatnja laki-laki, jang tjeritera karangan 

seorang Tionghoa. 

Kalau dia telah tammat membatja boekoe itoe, baroelah dia 

keloear dari kamarnja, didapatinja nasi telah terhidang, 

goelai telah tersandoek dan dia tinggal memakan sadja lagi.   

[…] 

                                                           

30 Henk Schulte Nordholt, “Modernity and cultural citizenship in the 
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Karena sangat asjiknya dengan boekoe-boekoe roman itoe, 

dia mempoenjai pendirian jang soedah tegoeh, jaitoe 

pendirian tjinta”.31 

Kutipan ini menunjukkan Hamka bersikap kritis terhadap 

pengaruh novel kepada remaja khususnya perempuan 

sebagaimana ketakutan masyarakat Eropa pada saat novel baru 

muncul di Barat.  

Di Barat, penyebaran novel secara luas bertujuan untuk 

menegakkan dan menguatkan fondasi modernisasi dalam arena 

politik, ekonomi, sosial dan budaya. Formasi modern diperlukan 

untuk memperluas dan menegakkan kekuasaan kapitalis borjuis 

karena masyarakat modern merupakan syarat utama yang 

mendukung tercapainya tujuan-tujuan borjuis kapitalisme. Menurut 

Hall32 pembentukan masyarakat modern adalah prasyarat yang 

memastikan sirkulasi produksi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik 

kapitalis bourjuis yang senantiasa berekspansi dan berinovasi. 

Akibatnya, dibutuhkan pembentukan ulang subjektivitas manusia 

secara terus menerus untuk mengadaptasikan manusia dengan 

produksi dan inovasi manusia. Gramsci33 menjelaskan tipe 

manusia baru dibutuhkan untuk mengikuti pertumbuhan industri, 

dan tanpa tipe manusia baru ini, industri tidak dapat 

dikembangkan. Artinya, manusia perlu dibentuk oleh produksi 

untuk menyesuaikan produksi industri. Intelektual berperan untuk 

menciptakan nilai-nilai dan menerjemahkan gagasan yang 

dibutuhkan untuk pembentukan manusia baru yang dibutuhkan 

oleh industri. Penerjemahan ini dilakukan melalui novel karena 

                                                           

31 Hamka, “Angkatan Baru,” Roman Pergaulan, 4.5. 

32 Stuart Hall, “Introduction,” in Formation of Modernity, ed. oleh Stuart 
Hall (Cambridge: The Open Univeristy, 1992), hal. 1–16. 

33 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, hal. 278. 
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format novel paling cocok untuk merasionalisasikan perubahan 

masyarakat tradisional ke masyarakat modern.34  

Novel di Indonesia  

Sastra roman atau novel modern menyebar ke seluruh 

dataran Eropa, dan jajahan Eropa termasuk Amerika sekitar akhir 

tahun 1700-an. Novel muncul hampir bersamaan dengan 

modernisasi di negara-negara koloni Eropa termasuk di Indonesia. 

Pertumbuhan masyarakat modern diawali oleh kedatangan 

pemukim Eropa di Indonesia sejak abad ke-17. Pemukim Eropa 

berasal dari Portugis, Inggris dan Belanda dan tinggal di kota-kota 

pelabuhan. Mereka memperkenalkan gaya hidup modern yang 

pada saat itu sedang mengalami perkembangan di Eropa. Mereka 

mempertahankan kontak dengan negara asal dan tetap well-

informed dengan perkembangan Eropa dari majalah terbitan 

Inggris, Jerman dan Perancis yang mereka beli dari negara koloni 

tetangga.35 Pada saat yang sama ketiga negara tersebut mengalami 

pergeseran dan perkembangan dari zaman pencerahan ke zaman 

romantik.  

Gaya hidup modern secara signifikan mulai menular ke 

masyarakat pribumi Indonesia setelah kedatangan para 

perempuan kulit putih. Pada tahun 1930-an jumlah perempuan 

kulit putih di daerah kolonal yang jumlahnya meningkat hingga 

113,000. Buku-buku populer seperti self help book diterbitkan 

untuk mengajarkan kepada generasi etiket dan hirarki masyarakat 

kolonial. Sekolah perempuan didirikan di The Hague pada tahun 

1920 dan perkumpulan istri Belanda didirikan di Batavia pada 

tahun yang sama. Para perempuan menularkan gaya hidup 

Belanda kepada perempuan pribumi terutama melalui makanan. 

Beberapa memelihara kehidupan mewah dan memperkenalkan 

gaya hidup modern, seperti listrik, air pipa (air ledeng), dan 

                                                           

34 Ian Watt, The Rise of The Novel (Los Angeles: University of California 
Press, 1957). 

35Andrean Vickers, The History of Modern Indonesia (Cambridge: 
Cambridge UP, 2005). 
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arsitektur gaya Eropa. Mereka juga berekreasi seperti melancong 

ke daerah-daerah yang sejuk hingga menikmati karya seni seperti 

film, lukisan dan novel. Gaya hidup modern dipelihara untuk 

memperlihatkan status dan perbedaan ras serta kelas.36  

Melalui mereka novel-novel Eropa diperkenalkan ke 

Indonesia seperti karya Alexander Dumas, The Count of Mount 

Cristo. Menurut catatan Gramsci,37 novel ini merupakan novel 

paling banyak diminati di Eropa dan mengilhami banyak pengarang 

untuk menulis novel serupa. Menurut Faruk,38 novel ini pula 

mendapatkan sambutan yang sangat besar di Indonesia hingga 

dikatakan tak seorangpun yang tidak pernah membacanya dan 

diterbitkan berkali-kali di Indonesia dan mengilhami terbitnya novel 

serupa yang ditulis oleh penulis peranakan Tionghoa. Novel ini pula 

yang dinikmati khalayak Muslim di Indonesia yang diterjemahkan 

oleh Hamka dari terjemahan bahasa Arab melalui Mesir.39 

Tradisi roman diperkenalkan oleh kelompok non-pribumi 

seperti penulis berdarah Indo Belanda dan penulis keturunan 

Tionghoa. Mereka menulis dalam bahasa Melayu rendah karena 

mereka tidak mempunyai ikatan dengan sastra tradisi, sedangkan 

tradisi mereka telah jauh mereka tinggalkan. Oleh karenanya, 

penulis keturunan banyak mengambil sumber tulisan dengan 

menyadur tulisan dari novel-novel sastra dunia, sastra dari negeri 

asal mereka, atau dari berita kriminal dari surat kabar. Penulis-

penulis keturunan dikenal sebagai penulis tradisi non-Balai 

Pustaka, dan dianggap sebagai tradisi sastra yang rendah. 

Sementara Balai Pustaka dianggap sebagai sastra resmi 

                                                           

36Vickers. 

37Antonio Gramsci, Selections from Cultural Writings, ed. oleh David 
Forgags dan Geoffrey Nowell Smith (Chicago: Haymarket Books, 2012). 
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pemerintah kolonial. Tradisi non-Balai Pustaka cenderung 

menekankan diri pada sisi realisme, yakni mengambil banyak 

bahan dari peristiwa-perstiwa yang ditemukan sehari-hari, 

khususnya yang ditemukan di dalam berita-berita di media 

massa.40  

Bentuk novel berkembang menjadi kesusastraan Indonesia 

modern setelah Indonesia menerima kebudayaan Eropa Modern. 

Pertemuan ini terjadi pada abad ke-17 dan pengaruh kebudayan 

Eropa menembus lapisan masyarakat Indonesia sekitar abad ke-

19. Novel mengawali tradisi modern di Indonesia dan merupakan 

produk penduduk kota yang berkembang bersama dengan sejarah 

budaya kota besar di Indonesia. Novel menjadi sarana yang 

menginspirasikan gaya hidup modern, dan tradisi membaca novel 

dipahami sebagai bagian dari gaya hidup yang baru. Dengan 

membaca novel, orang kota mengadopsi bergaya hidup modern, 

dan melalui novel, pembaca mengimajinasikan gaya hidup modern 

yang dibayangkan.41  

Peredaran novel secara luas didukung oleh pertumbuhan 

penerbitan dan persuratkabaran. Sejak Belanda membawa mesin 

cetak di Indonesia pada tahun 1624 dan penerbitan surat kabar 

pertama pada tahun 1744, masyarakat Indonesia telah disuguhi 

produk-produk modern. Novel modern yang berupa terjemahan 

telah beredar di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Surakarta dan 

Depok pada tahun 1875. Karya sastra modern ini muncul dalam 

surat kabar pada halaman-halaman hiburan. Tradisi 

persuratkabaran dan novel populer ditiru oleh orang-orang 

Tionghoa. Orang-orang Tionghoa menerbitkan sastra berbahasa 

melayu rendah. Cerita sastra melayu rendah bersifat romantik dan 

sentimentil yang menggambarkan kisah percintaan yang terhalang, 

                                                           

40Faruk, Novel-Novel Indoesia Tradisi Balai Pustaka 1920-1945 
(Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 32–40. 

41Jakob Sumarjo, “Novel-Novel Populer Indonesia,” Prisma, 6.6 (1997), 
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kawin paksa oleh orang tua, bunuh diri lantaran cinta tak sampai 

dan perkawinan.42  

Disamping perkembangan percetakan, ketersediaan 

pembaca menjadi penentu pertumbuhan novel modern di 

Indonesia. Jumlah penduduk pribumi yang melek huruf romawi 

meningkat sejak penerapan kebijakan politik etis. Sejak tahun 

1816, pemerintahan Belanda telah mengizinkan sejumlah kecil 

masyarakat priyayi di Indonesia untuk masuk sekolah dasar. Pada 

tahun 1850-an telah muncul segolongan masyarakat pribumi yang 

dididik secara Barat. Mereka merupakan tenaga yang 

mengembangkan kebudayaan Barat dalam masyarakat pribumi 

termasuk sastra modern. Perkembangan masyarakat modern 

menjadi cikal bakal kelahiran intelektual Indonesia yang 

berpandangan Barat. Perkembangan masyarakat baru dan 

kelahiran kaum terdidik yang berpandangan Barat menjadi 

pendukung utama kelahiran dan kesuburan novel Indonesia 

modern yang dikenal sebagai tradisi Balai Pustaka dan non Balai 

Pustaka.  

Balai Pustaka merupakan penerbitan pemerintahan 

kolonial Belanda yang menyaring tulisan yang layak diterbitkan. 

Penerbitan ini menganggap karya yang tidak diterbitkannya sebagai 

sastra liar atau picisan. Pada tahun 1938, majalah Poejangga Baru 

melanjutkan seleksi dan menerapkan nilai sastra yang diwariskan 

oleh Balai Pustaka. Tradisi sastra rendah dan sastra tinggi dikenal 

di Indonesia lahir melalui dua institusi ini.  

2. Format Novel  

Romantisisme dan realisme merupakan format novel yang 

muncul saat novel hadir di Indonesia. Format ini pula yang 

membentuk tradisi roman yang kemudian dikenal dengan nama 

novel di Indonesia. Format inilah yang digunakan sebagai wadah 

negosiasi ideologi-ideologi di Indonesia. Di bawah ini diuraikan 
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tentang format yang menjadikan novel sebagai wadah yang efektif 

dalam mewadahi negosiasi ideologi.  

a. Format Novel Romantisisme 

Kata romantik dan romantisisme telah diperdebatkan sejak 

kemunculannya. Pada abad ke-20, para ahli kesulitan 

mendefinisikan istilah romantisisme karena ketiadaan kesatuan 

pada konsep dan gagasan. Penulis yang dikategorikan sebagai 

penulis romantic memiliki ciri penulisan yang berbeda-beda. 

Lovejoy mengatakan dalam “On the Discrimination of 

Romanticism” pada tahun 1924 bahwa istilah romantisisme sama 

sekali tidak mengandung makna apa-apa karena mempunyai 

makna yang plural. Lovejoy tidak menemukan keumuman dari 

berbagai definisi romantisisme yang dikemukakan.43 Meskipun 

demikian usaha-usaha penelitian terus dilakukan untuk 

menemukan konsep dan kesatuan gagasan. Peckham,44 Makdisi45 

dan lainnya mengemukakan gagasan yang dikandung oleh 

romantisme yang justru meneguhkan kembali pernyataan Lovejoy. 

Taylor46 mengatakan bahwa nama tidak muncul begitu saja, dan 

tidak diberikan nama pada sesuatu yang tidak diketahui 

keberadaannya. Oleh karena itu jika terdapat penamaan, 

dipastikan terdapat pula rujukan.  

Dari berbagai kajian ditemukan arah baru dalam 

mendefinisikan romantisisme. Isaiah Berlin47 mengatakan bahwa 

gerakan romantik itu ada, dan gerakan ini telah menciptakan 
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44Morse Peckham, “Toward a Theory of Romanticism Author(s): Morse 
Peckham Source:,” PMLA, 66.2 (1951), 5–23 (hal. 5). 

45Saree Makdisi, Romantic Imprealism (Cambridge: Cambridge UP, 
1988). 

46Houghton W Taylor, “Realism and the Romantic Spirit,” The Sewanee 
Review, 35.3 (1927), 336–51 (hal. 336–37). 

47Isaiah Berlin, The Roots of Romanticism, ed. oleh Henry Hardy 
(Princeton: Princeton UP, 1999). 



57 
 

revolusi besar pada bawah sadaran manusia, dan oleh karena itu 

sangat penting untuk menemukannya. Alex Comfort48 

menunjukkan bahwa romantisisme bukan istilah gaya penulisan, 

tetapi romantisisme adalah sebuah gagasan. Gagasan atau 

ideologi ini menggerakkan seni dan mempengaruhi pemikiran yang 

termanifestasikan dalam karya seni di Eropa. Romantisisme 

menjadi roh pengerak atau a driving force yang menuntun cara 

pandang manusia terhadap alam semesta.   

Kesatuan gagasan romantisme juga ditegaskan dalam 

penelitian Faruk yang menunjukkan bahwa di dalam romantisisme 

tidak terdapat perpisahan antara gagasan-gagasan yang saling 

bertentangan. Gagasan yang saling bertentangan dapat disatukan 

kepada dua gagasan pokok yang menjadi akarnya, yakni gagasan 

dunia ideal dan dunia nyata.49 Sementara itu, menanggapi 

skeptisme Lovejoy, Ferber50 menunjukkan bahwa dari berbagai ciri 

yang dikemukakan mengenai romantisisme, terdapat kesatuan 

sifat yang menyeragamkan mereka untuk berada di bawah payung 

romantisisme. Kesamaan itu berupa pemikiran yang 

menggerakkan Eropa.  

Penelusuran sejarah pre-romantik dilakukan untuk 

memahami pemikiran yang membentuk gerakan romantic untuk 

mengetahui pemikiran yang membentuk romatisisme. Salah satu 

pertanyaan yang diajukan adalah mengapa romantik dianggap atau 

ditempatkan beroposisi terhadap rasio. Dengan merunut sejarah 

pemikiran yang berkembang pada abad ke-17-18, Berlin51  

menemukan sejumlah pemikir yang menjadi inspirator 

romantisisme di Eropa seperti Johan George Hammann yang 

menularkan spiritualisme dalam puisi-puisinya, Rousseau yang 

penuh perasaan, Scheigel bersaudara, Fichte, dan Colordige yang 
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menemukan istilah unconsciousness atau bawah sadar. Pemikir ini 

dianggap sebagai bapak pemikiran romantisisme yang melahirkan 

romantisisme dan menginspirasi gaya penulisan ini. Dari sekian 

gaya penulisan, Berlin menemukan ciri utama yang menonjol, yang 

terdapat pada hampir semua gaya penulisan yakni nostalgia dan 

paranoia.  

Nostalgia adalah kecenderungan untuk kembali ke nature, 

masa lalu, atau ke Timur, sedangkan paranoia adalah ketakutan 

terhadap realitas. Gaya penulisan semacam ini dapat ditemukan 

dalam penulis abad ke-18 seperti puisi-puisi Byron, Pierce Shelley 

dan novel Frankenstein karya Mary Shelley. Hal senada dijumpai 

dalam artikel Comfort52 yang menjelaskan bahwa ideologi 

romantisismelah yang menginspirasi manusia untuk membangun 

pandangan konflik dengan alam. Romantisisme menanam 

kepercayaan konflik antara manusia dengan alam yang membatasi 

dan terhadap kekuasaan yang mengekang kebebasan, dikenal 

sebagai paranoia. Dari penelusuran ini, Berlin mengemukakan 

bahwa pengaruh yang dilahirkan oleh gerakan romantisisme di 

Eropa adalah penyebaran ideologi kebebasan, toleransi, dekadensi 

dan penghargaan terhadap kehidupan yang tak sempurna dan 

meningkatnya pemahaman diri yang rasional.  

Era lain yang membentuk romantisisme adalah kelahiran filsafat 

empirisme. Inger S. Brodey mengarahkan perhatian pada masa 

yang membentuk era romantik dan yang menjadi arsitek 

kelahirannya sehingga romantik hadir seakan menjadi oposisi bagi 

masa pencerahan dan rasionalisme. Menurut Brodey53 , terdapat 

era yang sangat berpengaruh dalam kelahiran gaya romantik yang 

dinamai sensibility atau cult of sensibility. Pemikiran sensibilitas 

dilahirkan oleh pemikiran empirisme John Locke yang menganggap 

manusia bagai kertas kosong atau tabularasa dan pengetahuan, 

pemahaman dan persepsi seseorang terhadap objek terbangun 
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dari proses mengalami dan mengamati. Artinya, pengalaman yang 

melibatkan perasaan dan pemikiran membangun pengetahuan 

atau persepsi seseorang. Dengan kata lain, pengetahuan tidak 

semata-mata bersumber dari sistem rasional manusia, tetapi 

aspek mengalami yang melibatkan perasaan merupakan satu 

proses yang membentuk persepsi atau pengetahuan seseorang.  

Pemikiran tentang persepsi yang berasal dari pengalaman 

merasakan juga diamini oleh Antony Earl of Shaftesbury yang ke III 

yang menunjukkan kedudukan penting etika rasa dari etika rasio. 

Selain itu terdapat Adam Smith, David Hume dan Rousseau yang 

membicarakan gairah sebagai motivasi hidup. Hume tidak 

menganggap bahwa nalar tidak lagi penting sebagai tuntunan 

dalam perilaku moral, tetapi menegaskan bahwa nalar tidak 

mempunyai kekuatan psikologis sebagaimana kekuatan gairah 

atau rasa dalam diri manusia. Hukum, akal budi atau nalar, dan 

pendisiplinan tidak mampu menggerakkan manusia untuk 

melakukan kebajikan, hanya gairah yang baik seperti rasa simpati 

dan kasih sayang yang mampu menggerakkan manusia. Hume 

mengatakan bahwa rasa memiliki tanggung jawab selalu mengikuti 

gairah secara alami, dan menolak pandangan bahwa nalar harus 

mengontrol gairah.54 

Berkaitan dengan kecenderungan pemikiran pada masa itu, nalar 

lambat-laun kehilangan otoritasnya untuk mendefiniskan moralitas 

diganti dengan emosional intelektual yang lahir dari penggabungan 

antara nalar dan kepekaan emosi. Sebagai akibat dari pesatnya 

pertumbuhan dan dominasi etika rasa, banyak karya sastra muncul 

yang mengekspresikan solidaritas, persaudaraan dan cinta 

romansa. Kondisi ini mendukung munculnya paham 

ekspressivisme, paham seni sebagai ungkapan atau luapan 

perasaan, dan teknik penceritaan yang bertujuan untuk 

mempengaruhi bahkan mengobarkan perasaan pembaca. 

Pemikiran baru ini mempengaruhi gaya penulisan karya sastra. 

Pada arena kesusastraan, karya novel muncul melebihi jumlah 

genre lain dan gaya penulisan novel perlahan berubah di Jerman, 
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Perancis dan Inggris. Perubahan ini terlihat pada teknik 

penceritaan orang pertama yang melibatkan kedalaman emosi. 

Membangkitkan perasaan pembaca untuk menggerakkan, 

merangsang atau memotivasi mereka. Pertemuan biologi dan 

psikologi tentang anotomi saraf manusia yang merangsang dan 

memicu emosi meneguhkan kedudukan teori-teori pembelajaran 

ini. Perenungan tidak lagi terhubung dengan kehendak, nafsu dan 

saraf berpotensi lebih kuat dan lebih akurat mengirim informasi 

daripada penalaran. 

Sensibilitas dimaknai sebagai persepsi inderawi, kesiapan organ 

untuk merespon terhadap rangsangan, persepsi mental, kekuatan 

emosi dan meningkatnya kesadaran emosional, serta kecepatan 

kepekaan rasa. Respon ini dapat dirangsang oleh keindahan atau 

penderitaan, pity and fears. Dalam karya sastra dapat dilihat bahwa 

rasa simpati dan kepekaan telah mengganti amal kebajikan, dan 

emosi jiwa penonton lebih penting dari setiap tindakan. Tindakan 

tidak lagi mempunyai kedudukan penting. Kepribadian, 

spontanitas, dan luapan perasaan menggantikan kepribadian yang 

berkarakter kuat, penuh rencana, dan disiplin. Yang melakukan 

tindakan bukan otot tetapi saraf dan kelenjar yang menanggung 

signifikansi etis. Ini bermakna bahwa memikirkan dan merasa lebih 

penting daripada melakukan tindakan. Pergeseran etika dan 

estetika ini mempengaruhi peran protagonis dalam karya sastra 

pada era sensibility. Era sensibilitas merupakan gambaran tentang 

kejatuhan dramatis nalar. Perenungan tidak lagi bersambungan 

dengan kehendak, nafsu dan saraf berpotensi lebih kuat dan lebih 

akurat mengirim informasi daripada penalaran. Novel sentimental 

tidak lagi menekan gairah tetapi mengolahnya dan dianggap 

sebagai naluri alami manusia.  

Budaya sensibilitas mengantar karya romantisme menjadi berbeda 

dengan karya sebelumnya. Sensibilitas terdiri dari pertentangan 

antara optimisme ekstrim dan pesimisme yang menakutkan, 

antara semangat revolusi untuk perubahan dan nostalgia yang 

konservatis, antara dorongan demokrasi dan hirarki, egalitarian 

dan elitisme, antara nilai-nilai alam dan nilai nilai budaya, antara 

reruntuhan dan bangunan yang dikonstruksi dengan teliti dan 

antara narasi dan patahan-patahan. 
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Dengan demikian, ditemukan dua hal penting yang membentuk 

pemikiran romantisisme. Pertama pemikiran tentang pengetahuan 

manusia bukan semata-mata dari rasio tetapi naluri manusia 

memegang kendali lebih besar dalam pembentukan pengetahuan 

dan persepsi manusia. Naluri memegang peranan penting dalam 

menilai kebenaran dan ketidakbenaran yang berkaitan dengan 

moralitas. Selanjutnya penilaian yang berdasarkan naluri 

membentuk persepsi dan pengetahuan. Kedua, novel menjadi 

sebuah metode baru yang memungkinkan manusia terlibat 

mengalami dan merasakan untuk membangun persepsi mereka. 

Artinya, novel romantisisme menjadi sebuah metode yang di 

dalamnya rasa memegang peranan penting untuk membangun 

persepsi dan pengetahuan manusia, bukan nalar. Rasa dibangun 

melalui dua arena konflik dengan realitas dan kenangan pada 

masa lalu. Keduanya dibangun di dalam imajinasi.  

Perasaan yang berada dalam domain imajinasi berkaitan dengan 

analisis Gramsci mengenai pertalian rasa antara intelektual dan 

subaltern sebagai syarat utama keberhasilan negosiasi. Pemikiran 

tentang ideologi juga dipengaruhi oleh prinsip empirisme. Para 

empiris memahami ideologi sebagai sensasi atau pengalaman 

indrawi yang ditransformasikan (transformed sensation). John Lock 

mengatakan bahwa ide-ide yang kita pikirkan itu terjadi melalui 

proses penginderaan yang sangat rumit. Ideologi sebagai sistem 

kesadaran yang berasal dari pengalaman indrawi yang dijelaskan 

oleh para empiris sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan 

ide sebagai ilham yang bersifat metafisik. Gagasan ini melahirkan 

gagasan liberal dan material.55 

Berkaitan dengan hal ini, intelektual, dalam catatan Gramsci, 

berperan bukan hanya mengetahui tetapi juga harus merasakan 

keinginan atau gairah mendasar yang dirasakan masyarakat untuk 

menjalin hubungan rasa yang kuat antara mereka. Kesuksesan 

intelektual mengobarkan, menyesatkan atau meluapkan perasaan 

subaltern dan meraih simpatinya merupakan awal ideologi 

                                                           

55F. Budi Hardiman, Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern. 
(Jakarta: Airlangga, 2011), hal. 69. 
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tersemai di dalam jiwa massa. Intelektual tidak akan berhasil 

membuat sejarah politik tanpa adanya hubungan ini. Jika tidak ada 

jalinan perasaan antara keduanya maka hubungan mereka 

hanyalah hubungan birokratis.  

Jalinan perasaan antara intelektual dengan masyarakat biasanya 

digerakkan oleh kekuatan imajinasi. Imajinasi menghubungkan 

rasa menjadi dasar yang membentuk pengetahuan dan persepsi. 

Imajinasi adalah fantasi yang spontan yang mampu menampilkan 

secara jelas problem dan harapan masyarakat ke dalam pikiran 

dan sentimen mereka. Dalam hal ini strategi politik intelektual 

adalah bermain dalam arena nalar dan empati.  

Dalam medan perasaan, intelektual memperhatikan dan 

mewakilkan fantasi mereka dan mengubahnya menjadi harapan, 

mewakilkan kesedihan mereka terhadap kehidupan yang 

memaksa mereka. Karena hal inilah novel modern menjadi media 

yang paling strategis yang mewakilkan diri intelektual untuk 

menyebarkan ideologi ke subaltern dengan cepat dan dramatis. 

Novel berperan sebagai modern prince yang misterius, imajinatif, 

fantasi dan tidak nyata. Novel sebagai sosok penguasa yang 

mampu mengambil hati masyarakat sipil, bergerak menyentuh hati 

orang yang terpinggirkan, yang kecewa, yang termarjinal, dan 

menyalakan semangat untuk bergerak dan bergabung dengan 

kelompok Sang Penguasa. Masyarakat awam mengindentifikasi diri 

mereka dalam sosok Sang Penguasa Modern. 

Istilah modern prince dimaknai sebagai narasi yang sangat ampuh-

seperti cerita rakyat, slogan, karya jurnalis, dan sebagainya- yang 

dapat membentuk dan menyatukan persepsi masyarakat. Dalam 

hal ini modern prince merupakan perilaku mitos, sebagai bahasa 

figuratif yang di dalamnya common sense diutarakan kepada 

subaltern. Mitos berfungsi secara retoris untuk menyiapkan makna 

yang berkaitan dengan pengalaman banyak orang. Mitos bagi 

Gramsci adalah bentuk retorika yakni kombinasi bahasa dan logika 

yang bertujuan untuk membujuk kelompok subaltern yang 

berbeda-beda supaya bersatu dalam kehendak kolektif yang 

seragam.  
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Berbeda dengan Machiavelli yang menggarisbawahi kehadiran the 

prince untuk meneguhkan kekuasaan, tokoh modern prince 

ciptaan Gramsci menyatukan kehendak masyarakat harus 

berhubungan dengan reformasi ekonomi. Tanpa menghubungkan 

gerakan intelektual dengan reformasi ekonomi, reformasi 

intelektual dan moral tidak dapat berhasil. Reformasi budaya dan 

posisi masyarakat awam dapat dimajukan apabila reformasi moral 

dan intelektual dihubungkan dengan reformasi ekonomi. Dan 

memanglah program reformasi ekonomi justru bentuk konkret 

dimana setiap reformasi intelektual dan moral merupakan hadiah 

itu sendiri.   

Dengan demikian Modern Prince merujuk secara nyata pada karya 

sastra populer yang berisikan kehidupan sehari-hari dan 

mengandung pemahaman common sensial. Gagasan tidak mampu 

menyebar dan meresap dengan mudah dalam masyarakat jika 

disampaikan dengan menggunakan bahasa filosofis atau sains. 

Oleh karena itu gagasan ditempatkan di dalam format novel 

sebagai teknik supaya masyarakat dapat memahami gagasan yang 

disampaikan oleh intelektual atau filsuf (Fontana 2005, 97).  

2) Format Novel Realisme 

Pada umumnya novel realisme ditempatkan sebagai reaksi 

perlawanan terhadap novel beraliran romantik. Realisme berarti 

penggambaran sesuatu sebagaimana adanya. Aliran realisme 

dipicu oleh pemikiran tentang kebenaran yang dapat ditemukan 

melalui inderawi. Pemikiran ini memunculkan sifat yang kritis, 

antipasti terhadap tradisi, dan inovatif. Metode kebenarannya 

realisme bersumber pada observasi secara partikular oleh seorang 

individual yang bebas dari asumsi masa lalu dan kepercayaan 

tradisi. Realisme didorong oleh semangat zaman yang 

mementingkan kegiatan yang rasional dan kemajuan ilmu 

pengetahuan pada abad ke-19.56  

Realisme dan romantisisme hadir dan menyuarakan hal yang sama 

yakni metode manusia mendapatkan pengetahuan atau 

                                                           

56Watt, hal. 12. 
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kebenaran.57 Kalau romantisisme memancing perasaan manusia 

untuk mendapatkan simpati, realisme menyuguhkan fakta-fakta 

yang ditangkap dengan inderawi sebagai bukti kebenaran yang 

original dan tak terbantahkan. Pengetahuan atau ide-ide manusia 

dibentuk melalui inderawi. Pengalaman inderawi tersebut diserap 

dalam benak manusia, diolah, hingga akhirnya menjadi ilmu 

pengetahuan yang diyakini kebenarannya.  

Pada umumnya novel yang beraliran realisme digambarkan 

sebagai karya yang berusaha menggambarkan hidup dengan 

sejujur-jujurnya tanpa prasangka dan tanpa usaha 

memperindahnya. Penggambaran ini mengindikasikan suatu 

metode realisme yang berupa teknik menghadirkan bukti-bukti 

konkret kepada pembaca novel. Bukti konkret ini bertujuan untuk 

melegitimasi atau membenarkan pengetahuan dan moral yang 

menjadi alur cerita. Pengarang menggambarkan peristiwa, orang-

orang yang dapat ditemukan sehari-hari, dan tempat yang nyata. 

Novel menjadi epistemologi yang sederhana untuk mengemukakan 

kebenaran yang dapat memberikan alasan tentang moral yang baik 

dan moral yang salah. Genre penting dalam realisme adalah novel. 

Novel bagi realisme menjadi metode untuk mengkritik dan 

menyampaikan pesan moral. Novel menghadirkan metode 

investigasi dan permasalahan yang spesifik. Metode berfokus pada 

pengalaman individual yang terinci dengan baik, kemudian 

dituturkan oleh seorang pengamat yang handal, yang bebas dari 

asumsi dan kepercayaan tradisi, dan memberikan perhatian yang 

khusus atau istimewa pada semantik, dan pada kodrat dan realitas. 

Baik novel romantisisme maupun novel realisme dihubungkan 

dengan penyebaran gagasan modernisme. Novel menjadi salah 

satu medium yang menyebarkan pemikiran Protestan Calvinis dan 

bentuk dukungan pada perkembangan industri. Novel mempunyai 

konvensi realis yang paling mampu untuk menyuarakan dan 

menyebarkan nilai-nilai yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan 

kapitalis borjuis. Hal ini terlihat pada opisisi terhadap nilai 

tradisional dan individual. Novel merupakan kendaraan sastra yang 

                                                           

57Taylor, hal. 335. 
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logis yang mampu menciptakan nilai-nilai baru yang belum pernah 

sebelumnya. Kesemua struktur dalam novel adalah metode yang 

logis dalam mempertahankan kebenaran tema yang diajukan.58 

Terdapat aspek yang menjadikan novel realisme tampil berbeda 

dengan novel romantik. Pertama, novel realisme tidak sederhana. 

Novel tidak mengambil plot dari mitos, sejarah, legenda atau sastra 

sebelumnya. Plot tersusun dari pengalaman indivudual tertentu 

yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Kedua karakter novel terdiri dari perwujudan realitas yang dialami 

orang perorangan yang menggambarkan perkembangan pemikiran 

mereka. Perwujudan partikular dianggap sebagai penolakan 

terhadap universalitas dan penekanan terhadap kekhususan atau 

keterincian. Penolakan terhadap universalisme dan penekanan 

terhadap pengalaman individual sebagai bukti kebenaran yang 

logis adalah ciri realisme. Sebagaimana Barkeley mengatakan 

bahwa segala sesuatu yang ada adalah istimewa atau khusus, dan 

hanya melalui kekhususan sebuah objek dapat ditemukan.  

Identitas individual yang ditampilkan dalam novel berkaitan dengan 

penggunaan nama diri. Dalam kehidupan sosial, nama diri 

merupakan pengungkapan verbal dari identitas yang khusus dan 

dalam karya sastra realisme, nama diri sangat penting untuk 

menggerakkan karya. Hal ini merupakan perbedaan antara sastra 

klasik dan sastra modern. Sastra klasik memberikan nama pada 

karakternya untuk mengungkapkan bahwa pengarang tidak 

bermaksud menjadikannya sebagai individual tetapi sebuah 

komunitas yang saling terkait satu sama lain. Dalam novel modern 

penamaan karakter bermaksud untuk memperlihatkan 

kekhususan mereka sebagai seorang individual. Nama diri 

bertujuan untuk menampakkan bahwa apa yang terjadi dalam 

novel adalah benar-benar terjadi sehingga novel tampak autentik, 

untuk memberikan nama kristen, untuk memodernkan dan sebagai 

penanda pembeda dari tradisi.  

                                                           

58Watt, hal. 47. 
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Ketiga, personal identitas memerlukan latar waktu dan latar 

tempat. Durasi waktu tokoh dalam novel dibangun dengan 

memorinya akan masa lalu dan harapannya akan masa depan. 

Dengan adanya latar waktu dan tempat, seseorang menjadi 

berbeda karena terdefinisikan oleh demografi dimana dia berasal 

dan pada waktu apa dia ada. Tokoh menjadi partikular dan 

mempunyai identitas yang berbeda. Oleh karena itu, karakter 

dalam novel harus mempunyai latar waktu dan tempat untuk 

menampilkan diri sebagai entitas yang partikular. Sejalan dengan 

pemikiran masa pencerahan bahwa waktu merupakan dimensi 

yang sangat penting dalam dunia yang partikular, dan waktu 

merupakan kekuatan yang membentuk sejarah manusia. Waktu 

memperlihatkan pergerakan manusia secara natural dan tidak 

metafisik. Realisme memperlihatkan waktu berperan dalam proses 

dan sebab musabab suatu peristiwa atau karakter terbentuk. 

Proses dalam ruang dan waktu memberikan alasan logis pada 

prilaku karakter.  

Keempat, bahasa dalam novel menampilkan bahasa yang 

sederhana. Fungsi dari kesederhanaan bahasa ini adalah untuk 

menegaskan keaslian dan kebenaran dari apa yang diceritakan, 

Bahasa bertujuan untuk mengemas pengetahuan tentang sesuatu 

hal. Dengan demikian kesederhanaan bahasa dalam novel 

bertujuan untuk memudahkan ide-ide untuk sampai kepada 

pembaca.  

Sastra yang menggunakan bahasa figuratif membuat pembaca 

bekerja keras untuk menangkap pesan bacaan sehingga mereka 

menggunakan tenaga lebih banyak untuk bahasa daripada 

memahami pengetahuan yang dikemasnya. Oleh karena itu, 

dengan menggunakan bahasa yang sederhana, novel lebih dapat 

diterjemahkan oleh pembaca. Seorang penerjemah, yang 

mengantarai karya sastra dan pembaca, tidak lagi dibutuhkan. 

Perederan novel yang serba cepat membutuhkan sedikit komentar 

dan kritik. 

Dengan munculnya bentuk novel, pengaruh kepada pembaca 

meningkat. Pembaca tidak lagi membutuhkan seseorang sebagai 

perantara untuk menerjemahkan kandungan sastra dalam bahasa 

yang kompleks. Penyebaran ideologi tidak lagi melalui filter 
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keluarga atau komunitas. Demikian pula, tradisi membaca yang 

merupakan aktivitas ruang publik menjadi aktivitas privat. 

Perubahan ini berpengaruh pada aktivitas membaca dimana-mana. 

Peningkatan jumlah aktivitas pembaca dikalangan masyarakat 

secara langsung berpengaruh secara signifikan pada 

meningkatnya kebutuhan terhadap novel. Akibatnya, novel lebih 

cepat dibaca, dan berakibat pada kebutuhan novel meningkat, dan 

berpengaruh pada peningkatan novel dari sebagai sumber 

pengetahuan menjadi barang komoditas. Dengan sendirinya 

terlihat bahwa novel menjadi barang produksi dan pengarang novel 

berpartisipasi pada aktivitas yang bernilai kapitalisme. 

c. Romantisisme, Realisme dan Gramsci’s Modern Prince 

Pada analisis diatas dipahami format masa lalu, masa sekarang 

dan masa depan merupakan struktur yang membangun novel 

realisme dan novel  romantisisme. Dari aspek ruang dan waktu ini, 

realisme dan romantisisme cenderung dianggap sebagai karya 

yang beroposisi. Namun demikian, pada dasarnya keduanya 

menunjukkan persamaan-persamaan sebagai bentuk strategi 

meraih konsensus pembaca. Taylor59 menunjukkan bahwa format 

romantisisme dan realisme sebagai episteme ilmu yang sederhana 

dan keduanya sama sekali tidak bertolak belakang. Bahkan 

mempunyai kesamaan yang sangat fundamental. Keduanya hanya 

menggunakan metode yang berbeda tetapi pada kenyataannya 

keduanya mempunyai spirit yang sama.  

Pertama, baik novel romantik maupun realis berpijak pada dunia 

nyata yang realitis, atau kenyataan yang sedang berlangsung. 

Dunia nyata bagi romantik adalah dunia paranoia yang penuh 

penderitaan, dekadensi, dan kerusakan. Pengarang romantik 

berusaha melakukan perbaikan dengan membawa pembaca 

bernostalgia dan berimajinasi ke tempat yang jauh yang penuh 

keindahan, penuh misteri dengan menggunakan bahasa yang 

penuh perasaan. Demikian pula, novel realisme menggambarkan 

kehidupan sehari-hari yang dapat dijumpai dengan mudah sebagai 

paranoia atau konflik. Hanya saja, novel realisme tidak melarikan 

                                                           

59Taylor, hal. 337. 
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diri dari dunia nyata tetapi menfokuskan diri pada penggambaran 

secara detil dunia nyata yang terdegradasi. Novel realisme 

melakukan perbaikan dan negosiasi, novel romantik melarikan diri. 

Novel romantik melalui dua proses yakni real life dan kemudian 

berimajinasi. Novel realisme berfokus pada satu tokoh utama dan 

yang lainnya menjadi kabur.  

Kedua, pada umumnya realisme didefinisikan sebagai 

penggambaran apa adanya tanpa ada tendensi untuk melebih-

lebihkan. Anggapan “penggambaran sebagaimana adanya” 

terbantahkan dan dianggap definisi realisme yang keliru . 

Alasannya adalah artis tidak pernah bebas dari persepsi, tidak 

pernah bebas dari imitasi dan sebenarnya tidak ada yang benar-

benar realistik dalam novel realistik. Dalam hal ini, yang 

membedakan adalah penggunaan simbolisme. Novel romantik 

menggunakan bahasa yang penuh simbolisme, sedangkan novel 

realistik mengunakan bahasa sehari-hari yang sederhana. Novel 

romantik membawa pembaca pada pengalaman yang jauh dari 

kehidupan sehari-hari dengan menggoda imajinasi untuk bekerja, 

sedangkan novel realis menggunakan material yang biasa-biasa 

saja yang mengingatkan kita pada kebiasaan sehari-hari. 

Romantisisme membawa kita keluar dari kenyataan, sementara 

realisme membawa kita berputar-putar pada kenyataan itu. Ketiga, 

baik romantisisme maupun realisme sama-sama tertarik untuk 

kembali mengeksplorasi dan menyadarkan manusia pada kodrat 

alam dan kodrat manusia. Proses yang tersusun secara logis di 

dalam novel adalah pengetahuan yang menjelaskan proses kodrati 

alam dan manusia.  

Dari penjelasan ini terlihat bahwa kedua format novel ini 

merupakan metode membangun pengetahuan dan 

mempertahankan kebenaran yang diyakini penulisnya. Novel 

realisme menyediakan fakta konkret tentang dekadensi masa 

sekarang, sedangkan novel romantik menyediakan data masa lalu 

dan kemungkinan masa depan. Novel romantik memancing 

sentimentalisme imajinasi sementara itu novel realisme 

memberikan data-data konkrit yang dapat disaksikan secara nyata.  

Keduanya bertujuan menyajikan data imajinatif dan yang seakan-



69 
 

akan imajinatif yang bertujuan untuk menggugah perasaan dan 

rasionalitas manusia.  

Berkaitan dengan novel sebagai pusat informasi pengetahuan, 

Gramsci60 melihat efektivitas novel sebagai alat hegemoni karena 

novel mempunyai strategi yang mampu menjalin hubungan erat 

dengan perasaan pembaca. Gramsci memposisikan novel sebagai 

pangeran modern yang membimbing pembaca pada 

kepemimpinan moral dan dan intelektual. Transformasi ide-ide ke 

dalam pengalaman sehari-hari menjadikan ide-lebih dekat karena 

berada dalam common sense pembaca.  

Struktur novel romantik yang selalu kembali ke masa lalu serta 

kandungan sejarah dalam novel realis merupakan arena negosiasi 

yang startegis dalam hegemoni. Sejarah budaya yang seragam 

(collective memory) dalam national populer mampu menyatukan 

kehendak kolektif masyarakat. Zompetti61 menerjemahkan narasi 

mitos dan sejarah adalah modern prince. Gramsci menyebutkan 

bahwa modern prince adalah sosok yang menerjemahkan gagasan 

ke dalam common sense masyarakat sehingga suatu gagasan 

mampu mengobarkan perasaan, menerjemahkan mimpi-mimpi  

sublatern. Ia adalah gabungan dari bentuk dan isi, ide dan novel. 

Modern prince menerjemahkan ideologi Islam sebagai ide yang 

dinginkan bahkan dibutuhkan oleh masyarakat.  

E. METODE HEGEMONI 

Aristoteles menjelaskan sains dengan tiga jenis pengetahuan yang 

berbeda menurut objeknya sebagai berikut: pengetahuan teoretis 

yang tujuannya adalah kenyataan, pengetahuan praktis yang 

tujuannya adalah tindakan dan pengetahuan puitis yang tujuannya 

adalah penciptaan.  

Menurut Aristoteles, tujuan dari disiplin teori adalah untuk 

menemukan realitas. Ide ini menyarankan mengambil fenomena 

                                                           

60Gramsci, Selections from Cultural Writings, hal. 345. 

61Joseph P Zompetti, “Toward a Gramscian critical rhetoric,” Western 
Journal of Communication, 61.1 (1997), 66–86 (hal. 77). 
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yang dirasakan sebagai hasil dari pengalaman, dengan kata lain 

realitas sebagai dasar daripada konsep untuk menjelaskan dunia. 

Tujuan dari disiplin praksis adalah untuk mencapai perilaku 

rasional melalui kompetensi moral yang diperoleh (phronesis). 

Bidang ini berkaitan dengan konsep-konsep yang sarat dengan 

nilai-nilai normatif seperti moral, keadilan, kebajikan dan politik 

serta problematika yang diciptakan oleh konsep-konsep tersebut. 

Keadaan ini dikaitkan dengan "pengetahuan perilaku". Tujuan 

disiplin poiesis adalah produksi. 62 

Nampaknya sastra dalam hal ini mencakup tiga bagian 

pengetahuan dengan tujuan yang berbeda yakni, pengetahuan 

teoritis dengan tujuan pengetahuan, praktik untuk tujuan moral 

dan poesis untuk tujuan penciptaan. Hal ini diuraikan di bawah ini: 

a. Di dalam karya sastra sendiri ideologi yang didukung 

pengarang telah diperkenalkan, dimenangkan. Bagian ini 

dinamai sebagai hegemoni bekerja pada lepis wacana.  

b. Format sastra sendiri telah menjadi pola yang menformat 

alur atau struktur pemikiran baik tokoh dalam karya 

maupun pembaca. Artinya, karya sastra menjadi pola alur 

atau struktur pemikiran pembaca dan tokoh dalam cerita.. 

Bagian ini dinmaai sebagai hegemoni bekerja pada level 

praktek.  

c. Karya sastra adalah seni yang di dalamnya tersusun 

struktur yang tujuannya adalah menciptakan suatu prilaku 

tertentu. Sastra menjadi dunia yang mungkin 

Secara lebih rinci, ketiga pembagian di atas diuraikan dalam 

penjelasan di bawah ini:   

                                                           

62Nilsson Hammar, “Theoria, praxus, poesis,” in Circulation of 
Knowledge. Explorations on the History of Knowledge (Sweden: Nordic 
Academic Press, 2018), hal. 107–24; Ayla Ayyildiz Potur dan Kutlu Sevinç 
Kayihan, “Theoria, praxis, poiesis: A continuum scheme,” Archnet-IJAR, 5.2 
(2011), 119–26 (hal. 170) <https://doi.org/10.26687/archnet-ijar.v5i2.202>. 
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1. Tujuan teoretis Sastra 

Pada tujuan teoretis ini, karya sastra memperkenalkan teori atau 

pengetahuan. Tingkatan pengetahuan ini hanya berupa wacana. 

Oleh karena itu dapat pula disebut lapis wacana. Level teori ini 

mempunyai pola untuk dapat mentransfer pengetahuan. Pola ini 

sebagai berikut:  

(1) Adanya tokoh subaltern dalam struktur cerita  

(2) Adanya tokoh intelektual dalam struktur cerita 

(3) Adanya peristiwa proses negosiasi antara tokoh subaltern 

dan intelektual dalam alur cerita.  

Secara detail proses yang dilakukan adalah sebagai dalam usaha 

transformasi ideologi adalah sebagai berikut:  

(1) Subaltern atau subalternisasi 

Titik permulaan cara kerja konsep hegemoni adalah konsep 

subalternitas. Subaltern merupakan kelompok yang menjadi subjek 

hegemoni kelompok yang (hendak) berkuasa. Pada catatan 

“Sejarah Italia”, Gramsci63 menjelaskan subaltern sebagai 

kelompok yang tersubordinasi oleh kelompok dominan. Mereka 

adalah orang-orang yang tidak mempunyai otonomi politik dan 

merupakan kelompok yang inferior yang mempunyai cita-cita 

membebaskan diri dari dominasi. Howson & Smith64 dan Green65 

menjelaskan bahwa para petani, kelompok agama, wanita dan para 

budak, ras yang berbeda adalah para subaltern.   

Subaltern merupakan pintu masuk untuk memahami proses 

berlangsungnya konsensus karena subalternlah yang menyetujui 

                                                           

63Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, hal. 44. 

64Richard Howson dan Kylie Smith, “Hegemony and Operation of 
Consensus and Coercion,” in Hegemony Studies in Consensus and Coercion, 
ed. oleh Richard Howson dan Kylie Smith (Oxon: Routledge, 2008), hal. 1–15 
(hal. 4). 

65Marcus Green, “Gramsci Cannot Speak: Presentation and 
Interpretation of Gramsci’s Concept of Sublaternity.,” Rethinking Gramsci, 
14.3 (2006), 1–24 (hal. 2). 
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gagasan-gagasan yang diperkenalkan oleh intelektual. Subaltern 

merupakan massa yang mudah digerakkan untuk memobilisasi 

sebuah gerakan. Hal ini disebabkan oleh kondisi mereka sebagai 

kelompok yang ditolak, didefinisikan ulang, didatangi, dan 

dirangkul oleh kelompok intelektual. Intelektual mewadahi, 

menerima, mendengarkan keinginan terdalam dan memberikan 

harapan pada mimpi-mimpi mereka.  

Selanjutnya, jika tak ditemukan kelompok subaltern di dalam karya 

sastra, maka yang ditemukan adalah proses sublaternisai. Proses 

sublaternisasi adalah konstruksi subaltern melalui menggugah 

kesadaran tokoh yang mempertahankan common sensenya yang 

lama.  Gramsci menjelaskan tentang tiga hal yang penting 

diperhatikan dalam analisis hegemoni yang berkaitan dengan 

sublaternitas yakni penulisan sejarah subaltern atau proses 

kemunculan subaltern, relasi sosial yang melahirkan kesadaran 

mereka, dan strategi politik transformasi subaltern, afiliasi 

politiknya, organisasi yang mewadahinya.  

Suatu peristiwa yang dihadapi oleh seorang tokoh dapat menjadi 

penyebab kritik terhadap common sense yang berlaku. Kritik ini 

berguna untuk menggugah kesadaran terhadap realitas  subaltern. 

Menurut Howson dan Smith,66 kritik ini pula menggugah kesadaran 

tentang pengetahuan dan pengalaman subaltern secara historis 

dan ekonomi. Kritik ini menggunakan narasi tentang masa lalu 

berupa sejarah dan nostalgia untuk menjelaskan masa depan 

tetapi selalu menggunakan realitas masa kini.  

(2) Intelektual 

Semua tokoh dalam novel adalah intelektual yang mempunyai 

kapasitasnya masing-masing untuk melakukan aktivitas 

intelektual, tetapi hanya beberapa orang saja yang mempunyai 

fungsi intelektual dalam masyarakat. Masyarakat politik yang 

menjalankan fungsi hegemoniknya disebut intelektual organik yang 

berfungsi untuk mengatur momen kesepakatan. Dalam novel tokoh 

                                                           

66Richard Howson dan Kylie Smith, “Hegemoni and the Operation of 
Consciousness and Ceorcion,” in Consciousness and Coercion (New York: 
Routledge, 2008), hal. 1–20 (hal. 4). 
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intelektual berfungsi untuk menyatukan masyarakat politik dan 

masyarakat sipil. Mereka adalah perantara yang menghubungkan 

kelompok masyarakat sipil dan masyarakat politik secara organik. 

Gramsci menunjukkan bahwa para intelektual dikirim untuk 

membina masyarakat sipil atau simple soul untuk membangkitkan 

kesadaran realitas mereka. Intelektual bekerja untuk menciptakan 

konsepsi tentang dunia dan menerjemahkan kelebihan-kelebihan 

dan nilai-nilai kelompok sosial yang spesifik menjadi nilai-nilai 

umum. Mereka memformulasikan dan menggerakkan sistem 

moral, intelektual dan budaya untuk mengatur stabilitas, legitimasi, 

dan kesinambungan semua sistem sosial ekonomi. Mereka adalah 

orang-orang yang menyusun strategi untuk mendidik masyarakat. 

Mereka sangat lihai melegitimasi dan menyelesaikan kontradiksi 

dalam masyarakat. Dengan melakukan tugas ini, intelektual 

mengubah musuh menjadi aliansi. Masyarakatpun menjadi stabil 

dan berfungsi sebagaimana mestinya dan nilai-nilai dapat diterima 

secara universal.  

Intelektual mendatangi masyarakat sipil untuk memastikan 

gagasan mereka diterima. Kedatangan ke masyarakat sipil 

dilakukan oleh intelektual untuk memenangkan hati masyarakat 

dengan cara aktif mendatangi kelompok-kelompok subaltern 

secara verbal maupun secara fisik.67 Gramsci68  mengatakan bahwa 

menyentuh perasaan untuk mengambil hati masyarakat 

merupakan bagian strategi intelektual untuk mendapatkan 

kepercayaan masyarakat.  

DI dalam novel popular, karakter intelektual memiliki kualitas 

pathos, ethos dan logos. Terdapat banyak tokoh yang 

dipresentasikan di dalam novel tetapi hanya tokoh tertentu yang 

memiliki kualitas pathos, ethos dan logos yang melakoni 

fungsionaris intelektual. Dengan kapasitas ini, karakter 

fungsionaris ini menjalankan tugas negosiasi dan memastikan 

negosiasi berjalan lancar. Karakter intelektual dalam novel 

ditampilkan dengan penggambaran pesona yang mampu menarik 

                                                           

67Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, hal. 330. 

68Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, hal. 125. 



74 
 

hasrat dan rasa simpati. Hasrat dan rasa simpati ini dibangkitkan 

melalui daya pesona fisik karakter yang berperan sebagai 

intelektual seperti fisik yang menarik, Dengan gambaran fisik ini, 

persinggungan ideologi antara tokoh intelektual dan subaltern 

berjalan mulus. Kualitas pathos intelektual yang membangkitkan 

emosi dan hasrat subaltern mendukung berlangsungnya negosiasi 

yang tidak terlalu melibatkan nalar tetapi emosi atau hasrat lawan 

bicara.  

Ethos dideskripsikan sebagai daya tarik pada etika seorang 

intelektual. Daya tarik ini tercermin pada kebaikan hati dan 

personalitas seorang intelektual. Kepribadian tokoh intelektual 

menjadi kunci relasi intelektual dan subaltern. Ethos seorang 

intelektual menjadi daya pesona sehingga ia mampu meraih 

kepercayaan subaltern. Kebaikan hati fungsionaris intelektual 

memupuk kepercayaan subaltern kepada mereka.  

Logos adalah daya tarik karea kemampuan nalar atau logika 

seseorang dalam membangun alasan-alasan atau data-data untuk 

mengokohkan proposisi atau pernyataan. Penguasaan pada data 

didapatkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Kemampuan 

logos seorang intelektual menyebabkan ia mampu meraih 

kepercayaan subaltern. Kesuksesan seorang intelektual mencapai 

kesepakatan terletak pada kemampuan mereka meyakinkan tokoh 

subaltern.  

(3) Negosiasi  

Hubungan antara intelektual dengan subaltern dalam proses 

negosiasi ideologis merupakan pintu tercapainya persetujuan atau 

konsensus. Gramsci memperlihatkan cara intelektual 

menyuntikkan ideologi baru agar subaltern rela mengikuti ide-ide 

intelektual.  

Cara yang pertama adalah membangun hubungan baik dengan 

intelektual. Hubungan baik ini penting untuk meraih simpati dan 

kepercayaan.  

Cara kedua adalah dengan melakukan kritik terhadap common 

sense subaltern dengan cara menggugah perasaan. Kritik terhadap 

common sense dengan cara mengangkat tema moraliatas atau 
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intelektual. Kedua tema ini akan menarik menarik hati subaltern. 

Kritik ini berguna untuk menggugah kesadaran mereka terhadap 

realitas sublatern. Menurut Howson dan Smith69 kritik ini pula yang 

menggugah kesadaran tentang pengetahuan dan pengalaman 

subaltern secara historis dan ekonomi. Kritik ini menggunakan 

masa lalu untuk menjelaskan masa depan tetapi selalu 

menggunakan realitas masa kini sebagai permasalahan. Artinya, 

realitas atau common sense subaltern dijelaskan dengan mengurai 

sejarah budaya subaltern. Sejarah budaya adalah masa lalu yang 

dapat membangkitkan kebahagian karena kemenangan atau 

kesedihan karena kegagalan. Masa lalu didatangkan kembali 

untuk menciptakan harapan pada subaltern yang menggiring 

subaltern mencapai konsensus dalam negosiasi.  

Seorang intelektual yang mencoba menggugah kesadaran realitas 

subaltern harus jeli menangkap dan merasakan gairah mendasar 

yang dirasakan subaltern dengan cara menyentuh perasaan 

mereka. Jika tidak ada jalinan perasaan antara keduanya, 

hubungan mereka hanyalah hubungan birokratis. Kritikan 

intelektual kepada subaltern berpengaruh secara psikologis. 

Seorang subaltern akan melakukan kritik terhadap diri sendiri dan 

melakukan konfirmasi antara pengalaman dan pengetahuan baru.  

Kesesuaian antara pengalaman masa lalu yang terpisah-pisah dan 

kebenaran pengetahuan atau good sense intelektual yang 

memenuhi harapan atau gairah mendasar subaltern menyebakan 

mereka berproses untuk sepakat mengikuti kepemimpinan moral 

dan intelektual. Hal ini akan dijelaskan dengan rinci dalam analisis 

di bawah ini:  

Yang ketiga adalah Refleksi diri tokoh subaltern. Refleksi diri 

merupakan dialog dengan diri sendiri setelah tokoh subaltern 

setelah menyadari kebenaran argumentasi berdasarkan fakta-

fakta yang dihadirkan oleh intelektual. Pada fase ini tokoh 

mengalami pergulatan batin terhadap kebenaran konsepsi lama 

dan pengetahuan baru konsepsi baru. Kesadaran subaltern 

                                                           

69Howson dan Smith, “Hegemoni and the Operation of Consciousness 
and Ceorcion,” hal. 4. 
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terhadap kekurangan konsepsi lama dan kelebihan-kelebihan 

konsepsi baru membuka mata dan pikiran subaltern. Pergulatan 

batin subaltern terlihat pada perenungan dan dialog dalam diri 

mereka. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi juga mengambil 

tempat dalam jiwa terdalam manusia. Jiwa secara sadar 

mereflekasikan pengalaman tokoh dalam ruang dan waktu. Namun 

keputusan jiwa untuk memilih dipengaruhi oleh kecenderungan 

dan pengalaman jiwa itu sendiri. Menurut Gramsci keputusan 

memilih dipengaruhi oleh imajinasi yang berkaitan dengan masa 

lalu atau masa depan. Dalam perenungan dan refleksi diri, tokoh 

subaltern melakukan konfirmasi pengalaman masa lalu dengan 

realitas sekarang serta harapan-harapan masa depan. Di bawah ini 

disajikan bentuk-bentuk perenungan dan pertimbangan tokoh yang 

menyebabkan mereka memutuskan untuk rela mengikuti 

kepemimpinan moral dan intelektual.  

Yang ke empat adalah consensus terhadap ideologi intelektual. 

Konsensus tokoh-tokoh dari keenam novel dipengaruhi oleh ikatan 

masa lalu dan harapan atau ketakutan mereka terhadap masa 

depan. Pencapaian konsensus ini menyebabkan transformasi atau 

konversi tokoh-tokoh beragama Islam menjadi lebih islami, dan 

yang non muslim menjadi muslim. Konsensus ini menyebabkan 

perubahan identitas tokoh baik identias kelas maupun identitas 

agama. Hampir semua novel popular yang berakhir bahagia 

menggambarkan tokoh subaltern mencapai keinginan mereka dan 

dapat meraih mimpi-mimpi mereka.  

Kesuksesan sebuah transformasi budaya bergantung pada 

kepiawaian intelektual mendekati  subaltern. Untuk itu dibutuhkan 

kekuatan phatos, ethos dan logos untuk meraih kepercayaan dan 

menundukkan subaatern. Pada novel Islami, patho, logos dan 

ethos tidak cukup untuk meraih kepercayaan subaltern. Novel ini 

menampilkan tokoh-tokoh yang memiliki iman yang teguh. 

Keimanan yang teguh yang ditampilkan pengarang dalam diri 

intelektual berpengaruh besar dalam transformasi agama atau 

islamisasi tokoh-tokoh subaltern. Kehadiran agama pula yang 

menyebabkan ideologi-ideologi lain dapat dibungkam. Agama 

menjadi seleksi moral yang mampu mamandu novel untuk 

mengkategorikan nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk. Intelektual 
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yang beragama mempunyai kemampuan menarik baik secara 

pathos, ethos dan logos.  

Subalternisasi menjadi hal yang mutlak dalam negosiasi. Proses ini 

menjadi pintu masuk bagi intelektual untuk memperlihatkan 

kualitas ethos, pathos dan logos mereka pada intelektual untuk 

memesona dan akhirnya mendapatkan kepercayaan sublatern. 

Sebagai orang yang dipercaya subaltern, intelektual 

berkesempatan untuk menyuntikkan konsepsi-konsepsi baru 

kepada subaltern hingga sublatern bingung dan melakukan refleksi 

diri.  

Dalam proses negosiasi ketika subaltern mempertanyakan 

pengetahuan baru yang diperkenalkan oleh intelektual, sublatern 

berdialog dengan dirinya sendiri dengan mengkonfirmasi 

pengalaman masa lalu atau harapan masa depan atau tidak 

berdialog sama sekali. Jiwa terkooptasi dengan pesona intelektual 

tidak meninggalkan ruang bagi sublatern untuk berdialog dengan 

jiwanya lebih dalam sehingga keputusan diambil berdasarkan 

sentimental ikatan dengan masa lalu yang emosional dan harapan 

atau ikatan emosional dengan masa lalu. Masa lalau dan masa 

depan hanya dijangkau dengan berimajinasi. Imajinasi merangsang 

pikiran berkelana dan meninggalkan jiwa bahkan tidak 

memberikan ruang pada jiwa untuk mempertimbangkan 

keputusan-keputusan. Imajinasi menarik sublatern dari 

realitasnya, meninggalkan jiwanya dan keputusan dilakukan oleh 

pikiran yang mengembara bukan jiwa yang menetap pada realitas. 

Akibatnya, kerelaan dalam novel diputuskan dengan pertimbangan-

pertimbangan materi, cinta, emosi dan kekuasaan. 

2. Tujuan Praksis atau Lapis Praktek 

Hegemoni dalam pengertian klasik mempunyai arti filosofis dan 

politik. Kedua makna ini diwujudkan dalam istilah Isocrates, logos 

hegemonia panton yang bermakna perkataan dan bahasa adalah 

pemimpin dan pemandu dari segala sesuatu pemikiran politik. Alat 

untuk memperolah dukungan dan persetujuan adalah kata-kata, 

pidato dan bahasa (Fontana 2000, 311). Logos as hegemon dalam 

Plato bermakna logos sebagai reason atau alasan. Nafsu dan 
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hasrat penguasa bukan hanya memandu tetapi juga membangun 

kebenaran dengan semena-mena.  

Berbeda dengan negosiasi secara umum, hegemoni dalam 

pengertian negosiasi ideologis menunjukkan adanya strategi 

tertentu untuk mencapai kesepakatan. Elemen ini adalah 

intelektual dan subaltern. Dari keduanya, ideologi yang berwujud 

dalam logos mengalir antara subjek dan objek, antara intelektual 

dan subaltern, atau antara masyarakat politik dan masyarakat sipil.  

Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi ideologi yang mengalir 

antara intelektual dan subaltern, maka titik fokus penyelidikan 

dapat diarahkan pada: 

Berkaitan dengan praktek moral yang dilakukan oleh novel popular, 

terdapat metode yang berakar pada struktur sastra yang 

menjadikan novel popular sebagai alat hegemoni yang sangat 

ampuh.  

3. Level Penciptaan  

Karya sastra pada level ini adalah berupa kepaduan antar teori dan 

praktek, antara isi dan bentuk. Hal ini diterjemahkan oleh Fontana 

sebagai kombinasi retorika dan filsafat. Menurut Fontana (2005, 

97), strategi hegemoni terdiri dari kombinasi dari konsep retorika 

klasik yang berasal dari Isocrates dan Cicero dan filsafat yang 

berasal dari Plato. Filsafat merupakan pengetahuan yang mencari 

kebenaran moral dengan berdasarkan nalar, argumentasi yang 

rasional. Sedangkan retorika merupakan seni berbahasa yang 

memungkinkan orang lain mengikuti kehendak pembicara.  

Retorika bekerja pada arena perasaan sedangkan filsafat berada 

pada domain nalar. Retorika merupakan bentuk negosiasi 

sedangkan di dalamnya terkandung isi yang terdiri dari gagasan 

filsafat. Hal ini merupakan narasi atau teks mitis memandu 

subaltern untuk mempercayai dan menyepakati ide-ide intelektual. 

Menurut Fontana kombinasi retorika dan filsafat dapat dilihat pada 

formula hegemoni dalam catatan Gramsci tentang cara gagasan 

disebarkan dan memikat hati subaltern. Logos, pathos, dan ethos 

disebutkan sebagai teknik persuasi dalam retorika klasik. Konsep 

logos terdapat pada cara argumen dibahasakan, pathos terungkap 
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pada cara perasaan subaltern dikobarkan, dan ethos terlihat pada 

kualitas karakter intelektual.  

Fomat mewadahi isi yang terdiri dari gagasan-gagasan. Gagasan 

yang ada di dalam novel tidak tunggal, melainkan terdiri dari 

beberapa gagasan yang disandingkan. Di dalam ruang atau arena 

format novel, ideologi-ideologi saling bertemu dan bersinggungan. 

Struktur yang berupa plot, karakter dan setting mengatur arah 

pergerakan pertarungan yang terjadi di dalam format. Sebagai situs 

hegemoni, format novel bermaterialkan bahasa yang diolah 

menjadi kisah-kisah, fiksi, atau mitos. Gagasan tidak mampu 

menyebar dan meresap dengan mudah dalam masyarakat jika 

disampaikan dengan menggunakan bahasa filosofis atau sains. 

Oleh karena itu gagasan ditempatkan di dalam format novel 

sebagai teknik supaya masyarakat dapat memahami gagasan yang 

disampaikan oleh intelektual atau filsuf. Memahami dalam 

penegrtian ini adalah muncul dari merasakan dan mengalami 

pengalaman tokoh dalam cerita. Pengalaman ini dapat meresap 

karena:  

(1) Mitos 

Supaya dapat meresap ke dalam jiwa subaltern sehingga menjadi 

kehendak kolektif masyarakat, kelompok dominan mengutarakan 

gagasan dengan menggunakan simbolisme. Gramsci mengatakan 

bahwa representasi mitos mempunyai pengaruh yang dramatis 

untuk menyatukan kehendak kolektif sublatern.  Mitos, dalam hal 

ini, tidak berarti sebagai kisah supranatural atau legenda tetapi 

merupakan filsafat politik yang penalaran terdalam bekerja dalam 

kesadaran populer, yang kesimpulannya merupakan seruan yang 

mendesak gairah. Sang Pangeran Modern merupakan pemimpin 

atau sesuatu yang mengarahkan untuk menyatukan masyarakat 

dengan cara menyajikan tema yang tampak umum atau biasa-

biasa bagi banyak orang dalam suatu masa tertentu. Sang 

pangeran modern mengkonstruksi realitas dan menyiapkan 

identitas pada kelompok.  

(2) Nasional Populer, Masa Lalu (Nostalgia) dan Masa Depan 

(Kkhayalan) Berkaitan dengan mitos dan mengobarkan perasaan 

subaltern, Gramsci memunculkan istilah national popular. Istilah 
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national popular berkaitan dengan peranan isi karya sastra yang 

mempunyai kekuatan untuk menyatukan konsepsi masyarakat. 

Dalam national popular, Gramsci membicarakan isi karya yang 

berakar pada kebudayaan setempat. Hal ini bertujuan agar 

subaltern merasa akrab dan dilibatkan dengan referensi isi narasi 

atau teks.  

(3) Narasi yang membangkitkan perasaan memungkinkan 

pengetahuan mudah diterima oleh subaltern.  Narasi yang 

berisikan realitas sejarah mampu menjalin hubungan dengan 

perasaan masyarakat. Teks yang mampu menggerakkan 

masyarakat dan menyatukan mereka dalam satu konsepsi adalah 

teks-teks yang berbasis pada kebudayaan masyarakat, bukan jenis 

sastra populer yang muncul pada awal abad ke 19. Gramsci menilai 

bahwa novel populer tidak boleh mengabaikan fakta sejarah 

karena fakta sejarah menghubungkan perasaan pembaca dengan 

pemikiran ideologis novel. Menggugah kesadaran tokoh tentang 

posisinya dan mengobarkan perasaannya dengan menunjukkan 

fakta sejarah untuk bernostalgia. Novel tidak boleh naif, spontan 

dan penuh dengan konsep-konsep seni. Suatu indikasi kesuksesan 

sebuah karya adalah berhasil mengemas fakta sejarah. Ini 

disebabkan fakta sejarah berkaitan dengan filsafat zamannya yakni 

perasaan massa dan konsepsi masyarakat tentang dunia yang 

paling penting bagi masyarakat mayoritas yang terbungkam.  

(4) Fakta sejarah di dalam teks adalah masa lalu yang dikenang 

melalui imajinasi atau nostalgia. Nostalgia berkaitan dengan 

perasaan pembaca. Kecenderungan novel romantik untuk 

mengenang masa lalu atau dunia ideal adalah salah satu cara 

menghadirkan fakta sejarah. Cara kembali ke nostalgia adalah 

dengan cara berimajinasi. Dalam imajinasi novel populer 

menciptakan dunia ideal yang berfungsi sebagai pemenuhan atau 

penyelesaian keinginan pembaca menghukum dan membalas 

orang-orang yang menyebabkan kemalangan mereka. Gramsci 

menyebutkan bahwa ini merupakan cara kerja yang bersifat 

membius pembaca. Narasi atau teks yang menyajikan fakta masa 

lalu hanya dapat diketahui melalui imajinasi.  

(5) Imajinasi tidak hanya mampu menggapai masa lalu tetapi juga 

masa depan. Urbanati menjelaskan bahwa jalinan perasaan antara 
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intelektual dengan masyarakat biasanya digerakkan oleh kekuatan 

imajinasi. Imajinasi adalah fantasi spontan yang mampu 

menampilkan secara jelas problem dan harapan masyarakat ke 

dalam pikiran dan sentiment mereka dan perasaan digerakkan 

oleh kekuatan imajinasi ini. Artinya, imajinasi terhubung langsung 

untuk mempengaruhi perasaan. Dalam medan perasaan, 

intelektual memperhatikan dan mewakilkan fantasi mereka dan 

mengubahnya menjadi harapan, dan mewakilkan kesedihan 

mereka terhadap kehidupan yang memaksa mereka. Imajinasi 

menjadi perantara yang melalui dengannya kelompok masyarakat 

sipil dan masyarakat politik terhubung secara organik. Mereka 

sangat lihai melegitimasi dan menyelesaikan kontradiksi dalam 

masyarakat. Dengan melakukan tugas ini, struktur kekuasaan 

dapat diterima dengan kerelaan, dan mengubah musuh menjadi 

aliansi. Dalam hal ini strategi politik intelektual adalah bermain 

dalam arena kombinasi nalar dan empati. Masyarakat pun menjadi 

stabil dan berfungsi sebagaimana mestinya dan nilai-nilai 

kelompok dominan dapat diterima secara universal. 

Gramsci mengibaratkan format seperti bagian-bagian rancangan 

arsitektur yang kelak mewujud menjadi bangunan. Arsitek 

menyusun dan mengatur format bangunan berdasarkan fungsi dan 

makna ideologis.  Kepaduan keduanya berpotensi menciptakan 

manusia baru yang menciptakan dunia yang mungkin. 
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BAB III 

SERAT MURTASIYAH: HEGEMONI 

ISLAM PESISIR KE JANTUNG 

ARISTOKRASI JAWA 

Zurmailis 

 

 

 

 

  

A. Pengantar  

Jauhnya jarak waktu yang memisahkan antara karya lama 

warisan leluhur dengan kita sebagai penerima waris, sering 
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menimbulkan penyederhanaan pemahaman. Ia menjadi karya yang 

asing dan dalam pandangan kita tak lebih dari sepotong dongeng 

masa lalu yang tak relevan dengan persoalan hari ini.  Padahal 

bukan tak mungkin, di dalam karya sastra lama itu terkandung 

sejarah pergumulan peradaban yang hasilnya sekarang kita terima 

sebagai suatu keniscayaan.  Oleh karena itu, akan menjadi menarik 

bila teori sosiologi sastra seperti hegemoni Gramsci dapat 

diterapkan dalam analisis naskah yang memuat teks-teks lama 

yang selama ini dijadikan para fillolog sebagai sebatas 

dokumentasi karya masa lalu.  

Teks Murtasiyah merupakan salah satu karya sastra lama 

yang menarik dijadikan bahan kajian. Teks Murtasiyah menurut 

Behrend70  berasal dari sastra Melayu, ditransformasi oleh 

masyarakat Jawa Pesisir yang dipandang sebagai subkultur dalam 

masyarakat Jawa, di samping versi-versi lain yang terdapat dalam 

khasanah kesusastran  berbahasa Bugis dan berbahasa Sunda.  

Naskah Serat Murtasiyah tersimpan di Museun Sono Budoyo 

Yogyakarta, ditulis dalam huruf Arab Pegon, bukan dalam aksara 

Jawa. Aksara yang digunakan dalam versi Jawa makin memperkuat 

pandangan bahwa naskah ini memang merupakan transformasi 

dari naskah berbahasa Melayu yang biasanya menggunakan 

aksara Arab-Melayu (Jawi) atau ditulis dalam tradisi Islam.  

Objek material kajian ini menggunakan naskah suntingan 

dari Tesis Rika Novita Kusumaningrum berjudul “Potensi 

Perempuan Jawa dalam Serat Murtasiyah, Suntingan dan 

Terjemahan”  (2011) di Universitas Gadjah Mada. Dari suntingan 

naskah ini didapatkan kisah tentang sepasang suami istri, Syeh Arif 

dan Dewi Murtasiyah yang mengalami kemelut rumah tangga.  Akan 

tetapi, sebuah karya sastra tentu tidak hanya memuat kisah yang 

demikian.  Bagi Gramsci, karya sastra dipandang sebagai situs di 

                                                           

70Rika Novita Kusumaningrum, “Potensi Perempuan Jawa dalam Serat 
Murtasiyah, Suntingan Teks dan Terjemahan” (Universitas Gadjah Mada., 
2011), hal. 1. 
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mana hegemoni berlangung, ketika terjadi kontak antara yang 

“dipimpin” dan yang “memimpin”.71  

B. Serat Murtasiyah sebagai Situs Hegemoni  

Sebagaimana yang dijelaskan Faruk,72 dalam bekerja lewat 

konsep hegemoni di berbagai konteks, Gramsci membuat tiga 

tantangan yang berbeda.  Pertama, tantangan terhadap tradisi 

idealis liberalis yang memahami persoalan-persoalan kebudayaan 

sebagai suatu yang hakikatnya apolitis atau persoalan roh yang 

tidak bersangkutan dengan politik.  Tantangan kedua terhadap 

rekan-rekan Marxisnya yang membalikkan prosedur tersebut dan 

mereduksi kebudayaan tersebut semata-mata sebagai refleksi dari 

dasar ekonomi masayarakat.  Gramci menyebut kecenderungan itu 

sebagai “ekonomisme” atau “materialisme fulgar”.  Tantangan 

ketiga adalah bagi zamannya sendiri untuk mentransformasikan 

hegemoni negara menjadi suatu kepemimpinan moral dan 

intelektual yang baru, yang akan meluas dan demokratik.  Tiga 

tantangan itu dapat terlihat melalui relasi tokoh di dalam serat 

Murtasiyah.     

Serat murtasiyah mengisahkan tentang sepasang suami istri, 

Syeh Arif dan Dewi Murtasiyah yang tinggal di dukuh Sabah, di 

sebuah Perdikan yang subur. Ketika muda Syeh Arif sangat berbakti 

kepada Pangeran.  Ki Syeh Arif juga memiliki pertapaan di 

Argasunya yang asri oleh rimbunan tumbuhan pangan yang 

ditanam di sekitar pertapaan itu.  Pada suatu hari Syeh Arif 

berpamitan kepada istrinya untuk bertapa, Dia memberi amanah 

kepada istrinya untuk menjaga dukuh, rumah dan semua harta 

benda.  Gambaran tentang Syeh Arif memperlihatkan posisinya 

sebagai wakil dari kategori tantangan kedua Gramsci, para Marxis 

yang hanya melihat kebudayaan tersebut semata-mata sebagai 

refleksi dari dasar ekonomi semata.   

                                                           

71Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik 
Sampai Post-Modernisme. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 72. 

72Faruk, hal. 64. 
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Selanjutnya dikisahkan tentang Dewi Murtasiyah 

menyampaikan bahwa dia sedang hamil muda dan mengidam 

bercampur dengan suaminya.  Ki Syeh Arif sangat senang, ia 

berpesan bila nanti anaknya lahir laki-laki berilah nama Ahmad, dan 

beri nama Candradewi bila bayinya perempuan.  Dewi Murtasiyah 

mulai menanamkan hegemoninya lewat keinginan yang tidak 

mungkin ditolak oleh suaminya.  Keinginannya direspon dengan 

baik.  Ia semakin mendapat kepercayaan melalui calon anak yang 

dititipkan dan segala harta benda yang diamanatkan.  Murtasiyah 

mejadi simbol bagi tantangan ketiga, janji tentang akan hadirnya 

sebuah zaman baru, lahirnya manusia baru.  

Selanjutnya diceritakan tentang Pertapaan Argasunya yang 

terletak di pinggang gunung yang tinggi. Di dinding bebatuan, air 

terjun jatuh menuju jurang yang terjal dan mengalir di batu-batu 

karang landai.  Di bagian tepinya yang menjorok, dipelihara ikan 

tombro bersisik emas.  Di tepian air yang mengalir berdiri sebuah 

rumah beratap sirap dan dikelilingi taman-taman bunga 

menambah asri pertapaan itu.  Di awah air terjun, sebuah pancuran 

yang bermuara pada sebuah kolam yang berair bening berwara 

hijau yang dinamakan sendang buniyan, yang airnya berkhasiat 

sebagai obat.  Dekat kolam itu terdapat tempat yang lapang dan 

sunyi,  dengan tebing menjulang di salah satu sisinya.  Di situ 

terdapat sebuah padasan, dikelilingi kebun-kebun bunga, tempat 

Ki Syeh Arif bertapa berbulan-bulan.  Dia dududk tafakur dan ujlah 

mematikan raga dengan kedua tangan bersidekap dan berdiri pada 

satu kaki.  Dengan cara itu ia mengheningkan cipta secara khusuk 

siang dan malam, sehingga manunggal dengan Gusti. Setelah 

sekian lama bertapa, Ki Syeh Arif pulang ke rumah dengan 

membawa tongkat rotannya.  Tempat pertapaan itu 

menggambarkan keagungan dan kekuasaan.  Syeh Arif bertapa 

untuk mendapatkan derajat diri yang lebih tinggi ingin manunggal 

dengan yang maha tinggi.  

Sementara itu Dewi Murtasiyah dengan setia menjaga 

amanah suaminya.  Dengan selindung doa-doa yang tiada putus 

dipanjatkan, Dewi Murtasiyah melahirkan bayi perempuan yang 

cantik, berbadan sehat dan berkulit kuning bersih.  Bayi itu 

dinamakan Candradewi sesuai amanah Syeh Arif.  Tak henti-
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hentinya Dewi Murtasiyah berucap syukur, dan berdoa bagi 

bayinya, supaya kelak bayinya panjang umur, memperoleh syafaat 

Rasulullah, menjadi anak yang saleh, berilmu, dan tetaplah 

beragama Islam, selamat dunia akhirat, kelak memdapat satria 

yang pandai dan rupawan.    

Ketika Ki Syeh Arif tiba di rumah, dengan tergopoh-gopoh 

Dewi Murtasiyah menyambutnya. Ki Syeh Arif menggendong 

bayinya sementara Dewi Murtasiyah meyiapkan hidangan.  Sambil 

menjaga nyala lentera dan memangku bayinya, Dewi Murtasiyah 

melayani Syeh arif bersantap. Tiba-tiba cahaya lentera meredup 

dan hampir mati, karena terusik tangisan bayi Dewi Murtasiyah 

terkejut dan panik.  Dia mencabut beberapa helai rambutnya 

dengan spontan dan memilinnya bersama sumbu lentera sehingga 

cahaya lentera itu terang kembali.  Dewi Murtasiyah selalu 

melalukn tindakan simpatik, menjaga segala sesuatu berjalan 

dengan seharusnya.  

Selesai bersantap, sementara Dewi Murtasiyah 

membereskan sisa hidangan dan membersihkan tempat makan, 

Syeh Arif bertanya, kenapa lentera yang redup dan hampir mati tiba-

tiba menyala terang kembali.  Murtasiyah mengatakan, karena 

panik oleh suara tangisan bayi, dia telah mencabut tujuh helai 

rambutnya untuk menjadi pengganjal sumbu lentera.  Mendengar 

jawaban istrinya,  Ki Syeh arif sakit hati dan marah.  Perbuatan itu 

baginya merupakan pendurhakaan karena melakukan sesuatu 

tanpa meminta izin suami.  Syeh Arif mengatakan, bila durhaka 

terhadap suami, maka durhaka pula terhadap Rasulullah dan 

Hyang Widhi sehingga celaka dan memperoleh laknat dari yang 

agung.  Sambil meludahkan dahak, Dewi Murtasiyah diusir.    

Supremasi suatu kelompok sosial menyatakan dirinya dalam 

dua cara, sebagai “dominasi” dan sebagai “kepemimpinan moral 

dan intelektual”. Sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-

kelompok antagonistik yang cenderung ia hancurkan.73  Tindakan 

Syeh Arif yang merasa wewenangnya sebagai penguasa dan 

pemilik segala aspek dalam lingkungan kehidupan dilangkahi oleh 

                                                           

73Faruk, hal. 68. 
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istrinya yang tidak minta izin ketika mencabut rambutnya sendiri 

menggambarkan model supermasi yang mendominasi itu.  

Kebengisan Syeh Arif terus berlanjut. Berulang-ulang Dewi 

Murtasiyah meminta maaf, tapi dijawab dengan penolakan dan 

sabetan tongkat penjalin pada lehernya, negoiasi yang justru 

dibalas dengan tindakan kekerasan.   Murtasiyah lama tak 

sadarkan diri karena pukulan itu. Setelah siuman dia bersimpuh di 

tanah dan bersujud memeluk kaki suaminya agar diberi maaf dan 

belas kasihan.  Memohon supaya diterima di rumah itu sebagai 

pembantu pengurus rumah dan buruh menyusui bagi bayinya.  Ki 

Syeh Arif mengatakan bahwa dia mampu mengurus bayi dan 

mudah baginya mencari orang upahan untuk mengurus rumah.  

Dengan menyembah, Dewi Murtasiyah bermaksud berpamitan 

pada suaminya, tapi tangannya ditepis dan tubuhnya didorong 

dengan tongkat penjalin.  

Ia berniat pergi untuk sementara untuk meredakan suasana.  

Dengan menunduk dan berurai airmata, dia pergi meninggalkan 

rumah.  Dia menyerahkan diri kepada Allah, ia menyadari bahwa 

kemalangan yang menimpanya merupakan takdir sang pencipta.  

Akan tetapi dia merisaukan, siapa yang akan menyusui bayinya, ia 

teringat pula pada sepasang ayam kate putih peliharaannya, yang 

setiap dinihari membangunkannya untuk sholat subuh, siapa yang 

akan memberinya makan setelah kepergiannya.  Ketergantungan 

lingkungan yang digambarkan sebagai bayi yang masih harus 

disusui dan sepasang ayam peliharaan kepada Murtasiyah 

memperlihatkan bahwa, Murtasiyah telah menyimbolkan tindakan 

sebuah kelompok sosial yang dikatakan Gramsci dapat dan 

sungguh harus sudah melaksanakan kepemimpinan sebelum 

memenangkan kekuasaan.74 

Murtasiyah berniat singgah ke rumah orang tuanya, tapi 

ternyata orang tuanya juga tak bisa menerimanya, ia dianggap 

sedang menyandang laknat Allah.  Ayahnya Syeh Akbar melarang 

ibunya memberi makan dan minum karena akan tertulari dosa.  Ia 

hanya disambut ibunya, Nyi Rubiyah Adawiyah ketika tiba. Nyi 

                                                           

74Faruk, hal. 68. 
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Rubiyah hanya bisa menguatkan hati anaknya supaya jangan 

kecewa terlalu dalam. Dewi Murtasiyah kemudian pergi sambil 

menangis.  Dengan menengadahkan tangan Murtasiyah meratap 

memohon ampunan dan pertolongan pada Allah.    

Kelompok pertama dalam penggolongan Gramsci 

digambarkan disini, orang tua Murtasiyah merupakan kalangan 

tradisi idealis liberalis yang memahami persoalanpersoalan 

kebudayaan sebagai suatu yang hakikatnya apolitis atau persoalan 

roh yang tidak bersangkutan dengan politik.75  Ayah murtasiyah 

melarang ibunya memberi bantuan kepada Murtasiyah, anaknya 

sendiri.  Mereka takut berdosa, karena dimurkai suami sekaligus 

dimurkai Tuhan.  Mereka tidak mau terlibat, tidak ingin berurusan 

dengan konflik dan persoalan yang terjadi di sekitar mereka.    

Murtasiyah kemudian melakukan perjuangannya sendiri, 

pergi meninggalkan rumah orang tuanya, berjalan tanpa tujuan 

melewati hutam, jurang, lereng dan karang yang curam.  Ia 

berkelana menjelajahi padang dan rimba.  Ia tiba di padang gersang 

tanpa mata air.  Di sana ditemuinya berbagai jenis unggas, betet, 

manyar, perkutut, pipit dan elang.  Perjalanan pengembaraan itu 

dapat dilihat sebagai sebuah usaha revousi ideologis.76 Dengan 

pengalaman melalui pengembaraan, kehadirannya disaksikan dan 

diterima oleh barbagai lapisan yang disimbolkan dengan aneka 

ragam jenis unggas di tempat yang gersang, tapi tidak saling 

memangsa.  

Tempat itu menjadi pilihan Murtasiyah untuk beristirahat, 

mengendorkan urat kaki.  Ketika teringat waktu sholat, Murtasiyah 

memohon kepada Allah diberi air untuk bersuci.  Doa dan 

pengorbanannya diterima.  Allah mengutus malaikat Jibril 

memberikn kain dodot, wewangian kasturi dan air mawar.  Setelah 

mengangkat wajah dari kekhusu’an doanya, Murtasiyah takjub 

menyaksikan di hadapannya tersedia air qudratullah.   Jibril muncul 

di hadapannya dan memerintahkannya mandi dan segera sholat.  

                                                           

75Faruk, hal. 64. 

76Faruk, hal. 62. 
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Seusai Murtasiyah mandi, Jibril mengusapkan bulu ke tubuh 

Murtasiyah dan memerintahkannya untuk kembali, dosanya telah 

diampuni dan segala pengorbanannya telah diakhiri. Revolusi luar 

biasa yang terjadi dalam diri sendiri.77  

Revolusi luar biasa itu dalam teks digambarkan, “Ketika 

sholat, rohnya menuju angkasa dan tubuhnya memancarkan sinar.  

Murtasiyah mendapati dirinya nyaris berganti raga.  Dengan 

pakaian surga yang dikenakannya, keanggunan dan kharisma 

melekat pada dirinya.  Dengan iringan riang kepakan sayap dan 

kicauan burung, langkahnya yang ringan diayunkannya menuju 

rumah”.78   

Setelah lama berjalan, ia tiba di rumah orang tuanya yang tak 

lagi mengenalinya. Murtasiyah memperkenalkan diri dengan nama 

lain dan mengatakan tujuannya ke rumah Syeh Arif, menyampaikan 

amanat Dewi Murtasiyah kepada suaminya.  Dengan bergegas ia 

berjalan kembali menuju rumah Syeh Arif karena begitu ingin 

bertemu dengan syeh Arif dan putrinya.  Ketika sampai Syeh Arif 

menyambutnya sebagai tamu yang mulia, yang cantik, anggun dan 

mengguncang iman.  Syeh Arif kehilangan perbawa, merasa kelu 

dan wajahnya tertunduk ke lantai.  Selama ditinggal Murtasiyah pun 

kondisinya berubah, lusuh dan tak terawat.  Teks menggambarkan 

meredupnya “dominasi” di satu sisi ketika di sisi lain “hegemoni 

menguat”.  

Selanjutnya diceritakan tindakan persuasif yang dilakukan 

Murtasiyah. Murtasiyah memperkenalkan dirinya sebagai 

perempuan pengembara yang ditinggalkan oleh suaminya.  Ia ingin 

menyampaikan pesan Dewi Murtasiyah yang ditemuinya di hutan.  

Dewi Murtasiyah memohon maaf dan dengan sungguh-sungguh 

merestui Syeh Arif menikah dengan perempuan lain.  Kemudian ia 

berpamitan.  Syeh Arif semakin terhegemoni, menahannya, dan 

akan melepasnya pergi bila selesai bersantap, dan 

                                                           

77Faruk, hal. 5. 

78Rika Novita Kusumaningrum, hal. 109. 
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mempersilahkan tamunya untuk istirahat sementara disiapkannya 

makanan.    

Ki Syeh Arif dengan susah payah berusaha menyalakan api 

yang tidak juga kunjung menyala.  Ki Syeh Arif mengeluh pada 

dirinya sendiri, menyesali telah mengusir istri.  Dia merasa begitu 

miskin, dan sakitnya melebihi rasa panas dan perih di badan.  

Kondisi Syeh Arif menggambarkan tentang keruntuhan sebuah 

dominasi, bagaimana mungkin dapat berkuasa bila tidak ada yang 

akan dikuasai, bagaiamana bisa memimpin bila tidak ada yang 

dipimpin.   

Murtasiyah merasa iba melihat kondisi suaminya.  Ia 

menanyakan arah sungai dan membantu sekalian membawa bakul 

untuk memcuci beras.  Diam-diam Ki Syeh Arif mengikuti tamunya 

dan mengintip di balik belukar dan tertidur di sana.    

Murtasiyah menemui putrinya Candra Dewi, menyusuinya 

dan melepaskan rindu hingga anak itu tidur nyenyak.  Murtasiyah 

memasak dan membereskan rumah dan halaman yang tak 

terpelihara.  Syeh Arif semakin merasa menyesal telah mengusir 

istri.  Makanan yang dimasak demikian lezat, dan membuat Ki Syeh 

Arif ketagihan akan kelezatannya.  Ia merasa belum pernah 

mencicipi masakan selezat itu.  Tamunya mengatakan bahwa Syeh 

Arif pernah memakannya, hanya saja makanan itu belum bernama 

di pikirannya.  

Ki Syeh Arif meminta tamunya menetap dengan tugas 

menjaga Candra Dewi dengan imbalan emua hasil tanaman yang 

ada pekarangannya.  Agar dirasa adil, tamunya juga punya 

permintaan, yaitu Ki Syeh Arif harus menjawab pertanyaannya 

tentang hukum-hukum Islam yang sebagian besar tak mampu 

dijawab.  Karena Syeh Arif tak mampu menjawab pertanyaan, 

tamunya merasa tidak ada alasan untuk tinggal.  Terjadi negosiasi 

di sini.  Sebelum kemudian Murtasiyah mendapatkan posisi 

puncaknya, menguasai sepenuhnya.  

Ia berpamitan pada Syeh Arif karena ia telah ditunggu anak 

dan suaminya.  Kemudian ia membuka jati dirinya, mengatakan 

bahwa ia adalah Murtasiyah.  Syeh Arif memeluknya, dan bersyukur 

atas anugerah besar yang diterimanya.  Murtasiyah masih 
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mengajukan satu pertanyaan lagi, namun juga tak mampu dijawab 

oleh Syeh Arif.  Hegemoni itu terus berlajut, Murtasiyah menjaga 

agar ruang dan waktu melalui penyebaran gagasan, seperti 

pertanyaan-prtanyaannya yang tak terbantahkan oleh Syeh Arif.  

 

C. Hegemoni Islam pada Aristokrasi Jawa dalam Serat Murtasiyah  

Serat Murtasiyah berasal dari budaya pesisiran Cirebon yang 

merupakan wilayah subkultur bagi kebudayaan Jawa, sekaligus 

pusat penyebaran agama Islam. Menurut Ridwan, penyebaran 

Islam di Jawa berhadapan dengan dua jenis lingkungan budaya;  

pertama lingkungan masyarakat petani yang menjadi kelompok 

terbesar dan menganut religion magig dengan kepercayaan 

animisme-dinamisme.  Kelompok kedua budaya kalangan istana 

yang merupakan tradisi agung dari filsafat Hindu-Budha yang 

diadaptasi menjadi budaya lapis atas.79    

Selama beberapa abad penyebaran Islam di Jawa tidak 

mampu menembus benteng pengaruh kerajaan Hindu.  Islam 

menyebar dari kalangan bawah, di daerah pedesaan sepanjang 

wilayah pesisir yang kemudian membentuk komunitas baru yang 

berpusat di pesantren.    

Penyebaran Islam yang dilakukan secara damai dan 

mengajarkan nilai persamaan memungkinkan ia dapat diterima 

dengan senang hati oleh kalangan masyarakat kecil di pedesaan, 

yang jauh dari pengaruh keraton.  Stratifikasi sosial dalam agama 

Hindu yang menjadi budaya keraton, membedakan derajat 

manusia jelas hanya menguntungkan kalangan atas dan menekan 

masyarakat kecil, bagi masyarakat pedesaan sudah tidak menarik 

lagi.  Islam memberi harapan kepada mereka untuk terbebas dari 

struktur sosial yang merendahkan dan memdapatkan perlakuan 

yang sama.  

                                                           

79Ridwan, “Mistisisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa,” IBDA’ Jurnal 
Kebudyaan Islam, 6.1 (2008), hal. 96. 
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Kuatnya kepercayaan masyarakat pada agama Jawa 

memberi pilihan pendekatan kompromis yang menciptakan 

suasana damai tanpa paksaan bagi para wali penyebar Islam.  

Pendekatan yang demikian memungkinkan terjalinnya interaksi 

budaya, dengan menyusupkan ajaran Islam dalam tradisi budaya 

masyarakat.  Oleh karena itu masuknya ajaran Islam di Jawa tidak 

membentuk komunitas baru yang sama sekali berbeda dengan 

masyarakat sebelumnya.  Sebaliknya Islam mencoba masuk ke 

dalam struktur budaya Jawa dengan mengadakan afiliasi ajaran-

ajaran Islam dengan ajaran-ajaran agama Jawa dan infiltrasi 

ajaran-ajaran agama Jawa dengan nuansa yang lebih islami.  Sunan  

Kalijaga menggunakan unsur lokal seni pewayangan sebagai 

media da’wah dengan menggunakan perubahan lakon dan bentuk 

fisik dari alat-alatnya untuk memberi penyadaran kepada 

masyarakat menentang feodalisme kerajaan Majapahit.  Ajian yang 

dalam kepercayaan tradisi menjadi sumber kekuatan bagi para 

tokoh dalam cerita wayang dimasuki dengan unsur Islam dengan 

menyebut Jimat Kalimasada yang tidak lain adalah adaptasi dari 

syahadat’ain (dua kalimat syahadat).   

Bagi Gramci, hal itu dipandang sebagai suatu pertalian yang 

penting antara kebudayaan dengan politik, tapi pertalian itu jauh 

dari pertalian yang sederhana dan mekanik.  Ia berurusan dengan 

cara-cara yang dengannya serangkaian yang komplek dan 

menyeluruh dari praktik-praktik kultural, politis dan ideologis 

bekerja untuk menyemen masyarakat dalam menjadi satu 

kesatuan yang relatif – walaupun tidak pernah lengkap.  Gramci 

mempersoalkan wilayah-wilayah commonsense yang mungkin 

dianggap lugu dan spontan, menginterogasi jajaran luas bentuk-

bentuk kultural dari yang tampaknya “tertinggi” sampai yang 

“terendah”dan menerakan situs-situs historis dan politis dari 

interaksi dan formasinya.80 

Runtuhnya kerajaan Hindu Majapahit menandai mulai 

masuknya tokoh-tokoh Islam di bidang politik, khususnya di kota-

kota pantai utara seperti Ampel (Surabaya), Gresik, Tuban, Jepara 

                                                           

80Faruk, hal. 64. 



96 
 

dan Cirebon.  Para wali yang menjadi pemimpin pertama religious 

politik Jawa Islam itu melakukan da’wah dengan proses pembauran 

melalui perkawinan dengan keluarga istana.   

Berdirinya kerajaan Demak yang Islam  merupakan era 

dimulainya Islam masuk sebagai suatu kekuatan politik.  Masa 

berdirinya kerajaan Demak dipandang sebagai masa peralihan 

tradisi kabudhan (Hindu-Budha) ke dalam tradisi kewalen (tradisi 

para wali) yang menjadi penyebar Islam di Jawa.  Akan tetapi 

sebagaimana masuknya Islam ke wilayah Pesisir dengan 

akulturasi, kemampuan Islam menembus istana pun dilakukan 

dengan penyesuaian yang melahirkan bentuk ‘sinkretisme’ antara 

kepercayaan lama dengan ajaran Islam.  Sehingga dalam 

kehidupan masyarakat Jawa sebagaimana yang dikemukakan 

Geertz, terdapat tiga golongan masyarakat.  Masyarakat yang hidup 

di lingkungan pesantren menjalankan syariat Islam dan beribadah 

sesuai ajaran agama, masyarakat di seputar keraton menjalankan 

syariat Islam akan tetapi masih tetap berpegang pada kepercayaan 

pada simbol-simbol mistik yang tercipta dari tradisi teokratis 

pengaruh Hindu-Budha, sedangkan masyarakat pedesaan 

beragama Islam tetapi tidak melaksanakan ibadah dan tetap 

mempercayai agama Jawa.     

Sinkretisme yang terjadi antara agama asli dengan agama 

pendatang seperti Hindu-Budha-Islam melahirkan ajaran yang 

khas.  Meskipun merupakan percampuran akan tetapi ajaran yang 

dianut masih berpegang pada tradisi agama Jawa, sehingga dapat 

dikatakan mempunyai kemadirian sendiri.    

Pembauran yang demikian memunculkan  mistik baru yang 

disebut ‘mistik Islam Kejawen’. Dalam tradisi kepercayaan Kejawen 

mereka memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua 

dan para leluhur yang dikaitkan dengan silsilah tentang orang 

pertama yang membuka lahan yang kemudian berubah menjadi 

desa.  Tradisi lisan yang hidup di tengah masyarakat desa 

memunculkan cerita yang berkembang dari silsilah menjadi mitos.  

Leluhur dalam pemahaman Kejawen klasik merupakan orang 

yang mempunyai sifat luhur pada masa hidupnya, arwahnya berada 

dalam alam roh pada posisi yang dekat dengan Yang Mahaluhur 
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yang selalu patut untuk diteladani.  Roh leluhur dapat dipanggil 

sebagai pelindung oleh orang-orang yang masih hidup melalui 

upacara adat tertentu.81   

Penghormatan kepada leluhur, orang yang lebih tua dan yang 

lebih tinggi derajatnya menyatu dalam kehidupan orang Jawa.  

Prilaku sosial dalam keseharian yang mencerminkan hal itu dapat 

dilihat dari pemakaian bahasa dan tingkah laku yang menyertainya.  

Strata bahasa Kromo Inggil, Kromo dan Ngoko  digunakan dengan 

melihat status lawan bicara.  Pilihan kata yang digunakan 

mencerminkan keakraban, kedudukan dan formalitas, usia, jarak 

dan peringkat sosial.  Bahasa dan prilaku digunakan untuk 

mengekspresikan penghormatan dan penghargaan bagi yang 

berhak mendapatkannya.  Dengan demikian penghormatan 

kepada hierarki merupakan prilaku moral.  Pola komunikasi dalam 

interaksi sosial dalam komunitas Jawa betul-betul menggambarkan 

relasi moral dengan menempatkan bahasa komunikasi sesuai 

dengan martabat dan keluhuran tokoh yang dihormatinya. Pola 

komunikasi aristokratik yang demikian tergambar dalam Serat 

Murtasiyah melalui relasi-relasi antar tokoh.   

Dewi murtasiyah yang berasal dari kalangan santri, 

berhadapan dengan suaminya yang berasal dari kalangan istana, 

yang kemudian memilih untuk meninggalkan istana, hidup di 

padepokan tapi tetap mempertahankan sikap aristokratnya, 

menggambarkan terjadinya sinkretis itu.  Ia harus ditempatkan 

pada posisi berkuasa, yang lebih luhur dan berderajat tinggi.  

Pemahamannya tentang islam terlihat parsial dan cenderung 

berpihak kepada kebenarannya sendiri, apa yang benar baginya 

akan dianggap benar pula bagi agama dan Tuhan.  Agama menjadi 

legitimasi atas dominasinya sebagai kelompok dominan bagi 

subordinat.  Sebaliknya sikap apatis yang ditunjukkan orang tua 

Murtasiyah yang mewakili kalangan santri mengindikasikan 

ketakberdayaan Islam pada masa-masa awal yang tidak ingin 

                                                           

81Muhammad. Damami, Makna Agama dalam masyarakat Jawa 
(Yogyakarta: LESFI, 2003), hal. 79. 
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bersentuhan dengan persoalan-persoalan politik dan kekuasaan 

otoritas.  

Murtasiyah menyeruak masuk ke wilayah aristokrat dengan 

usaha dan pengorbanan yang besar.  Ia harus dengan sabar 

menghadapi banyak kesulitan untuk dapat membangun apa yang 

dinamakan Gramsci sebagai pencerahan, sebuah kesadaran yang 

terpadu, sensitif terhadap seluruh nasib dan kehidupan di 

sekitarnya.  Melalui kesadaran itu Murtasiyah sampai di puncak 

pencapaiannya ketika gagasannya mencakup seluruh lapisan dan 

melalui itu dia bisa memperoleh posisi hegemoni dan merebut 

kekuasaan dengan lembut.  

Serat Murtasiyah dengan demikian, tidak dapat dipandang 

sebagai persoalan percintaan dan kemelut rumah tangga sepasang 

anak manusia, atau tentang kesabaran seotrang perempuan 

mendapatkan kembali hati suaminya, akan tetapi ia menjadi simbol 

bagi menyusupnya Islam dari wilayah pesisir ke jantung aristokrasi 

Jawa, dan seperti sebuah utopia, ia mampu membangun 

kepemimpinan moral dan intelektual.  Ia dianggap sebagai sebuah 

utopia, karena menurut Gramsci walaupun serangkaian cara-cara 

yang komplek dan menyeluruh dari praktik-praktik kultural, politis 

dan ideologis bekerja untuk menyemen masyarakat dalam menjadi 

satu kesatuan, ia tidak akan pernah lengkap.     

 

D. Penutup  

Dari paparan di atas terlihat bahwa teks-teks kultural yang 

tersimpan di dalam berbagai naskah-naskah lama, dapat 

memberikan informasi tentang bagaimana kegiatan kultural dan 

pertarungan sosial berlangsung di zamannya.  Teks sastra dengan 

demikian bukanlah sebuah dokumentasi tentang bentuk-bentuk 

karya masalalu, tapi memuat informasi tentang sejarah masalalu.  

Munculnya penurunan teks berbahasa Melayu ke dalam bentuk 

sastra Jawa, dipenuhi intensi dan fungsi yang hegemonik, menjadi 

alat bagi penguatn posisi ideologi dari satu golongan masyarakat, 

dalam hal ini ideologi Islam.   
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BAB IV 

CERITA BERBAHASA MINANG: 

RESISTENSI DAERAH ATAS 

DOMINASI PUSAT KEKUASAAN 

Novi Yulia 

 

 

 

A. PENGANTAR 

Dominasi yang dialami masyarakat menimbulkan 

berbagai dampak. Tidak hanya berdampak jangka pendek, 

juga berdapak jangka panjang. Apalagi upaya pelanggengan 

dominasi terus dilakukan walau dalam bentuk yang berbeda. 

PRRI adalah salah satu contohnya. Ketika masyarakat 

Sumatera Barat kalah dalam pergolakan itu, pemerintah terus 

membangun opini buruk terkait pergolakan yang terjadi pada 

1958 tersebut dengan menyebutnya sebagai 

pemberontakan. Situasi ini sangat tidak menguntungkan 

masyarakat Sumatera Barat umumbnya dan Minangkabau 

khususnya, sehingga mereka menerima berbagai kehilangan 

hak sebagai warga negara.  

Kebertahanan dominasi ini disebabkan adanya 

keterkaitan antara masyarakat dan pemerintahan, dimana 

pemerintah pusat menjalankan fungsi dominasinya dan 

mendapat “persetujuan” dari masyarakat Sumatera Barat 

kala itu. Melalui alat-alat negara masyarakat dipaksa 

menerima, sehingga “tudingan” bahwa PRRI adalah sebuah 
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pemberontakan begitu kuat tertanam dan bertumbuh di 

pikiran anak bangsa. 

Melalui berbagai karya definisi peristiwa PRRI dicetak 

dan disebarkan pihak pemerintah ataupun pihak pendukung 

pemerintah seperti PKI. Definisi dari sudut pandang mereka 

dan demi kepentingan politik semata. Pihak PKI secara nyata 

dan terang-terangan mendefinisikan bahwa PRRI adalah 

gerakan separatis dan pemberontakan yang dilakukan 

kalangan militer dan politisi serta masyarakat daerah 

terhadap TNI, pemerintah berdaulat RI dan NKRI.82  

Selanjutnya di karya yang sama Asnan mengatakan 

bahwa: karya-karya mereka cenderung mendeskripsikan 

PRRI sebagai gerakan disintegratif yang merong-rong 

keutuhan NKRI, melegitimasi tindakan represif TNI khususnya 

dan pusat umumnya terhadap PRRI, selain itu sarat dengan 

tuduhan pemberontakan. Definisi itu bahkan telah diedarkan 

semenjak tahun 1958 hingga tahun 1970-an. Di samping 

kata pemberontakan dan pembangkangan peristiwa PRRI 

sering didefinisikan dengan kata-kata “penghianatan 

terhadap negara”, “penjual negara”, “gerakan separatis”, 

“gerakan fasis”, para pendukung dan simpatisan PRRI 

dikatakan sebagai “penghianat”, “antek-antek kapitalis dan 

imperialis”, “kaki tangan Amerika Serikat” serta pengikut 

paham fasisme”. 

Berbagai stigma buruk diberikan kepada pelaku PRRI 

khususnya dan Sumatera Barat umumnya merusak 

mentalitas masyarakat kala itu, baik laki-laki maupun 

perempuan. PRRI mengguncang mental masyarakat 

                                                           

82Gusti Asnan, “PRRI: Antara Pemberontakan dan Pergolakan Daerah 
(Sebuah Tinjauan Historiografis),” in Seminar nasional refleksi seabad 
Mohammad Nadsir (908-2008 (Pekan Baru: Universitas Islam Riau, 2008), 
hal. 6. 
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Minangkabau. Gerakan yang dipercaya masyarakat 

sepenuhnya sebagai upaya koreksi atas kekhilafan dan 

kelalaian pemerintah pusat terhadap daerah, dengan 

mengajukan beberapa kesepakatan seperti desentralisasi 

pemerintah, sehingga daerah bisa lebih leluasa mengatur dan 

bertanggung jawab terhadap daerahnya dengan harapan bisa 

meminimalisir peran PKI  dalam berbagai kebijakan 

pemerintahan. Sayangnya niat itu diterima berbeda bagi 

pemerintah dan kelompok-kelompok pendukung pemerintah.  

“Telah jatuh ditimpa tangga”. Idiom ini terasa cocok 

untuk menggabarkan kondisi masyarakat saat itu. Telah 

kalah dicap pemberontak pula, itu lah yang dirasakan 

masyarakat Sumatera Barat atas peristiwa PRRI. Tidak 

mudah membangun kembali kepercayaan diri sebagai etnis 

yang kalah, baik melalui peralihan paradigma maupun 

kesempatan dalam eksistensi. Namun memilih diam, 

bukanlah pilihan. Maka secara perlahan disadari oleh 

beberapa tokoh Sumatera Barat kala itu bahwa semua 

manusia adalah intelektual dan mereka perlu menjalankan 

fungsi intelektual, sebagai seorang “filsuf”, seorang seniman, 

wartawan.83 

 Mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan 

aktivifitas intelektual, sebagai “filsuf” wartawan, sastrawan. 

Mereka berpartisipasi aktif dalam memahai konsepsi diri 

masyarakat pasca PRRI, mempunyai kesadaran atas kondisi 

mental dan moral masyarakat. Karena itu ikut serta dalam 

menjaga kesadaran sehingga perlu memodifikasinya ke 

dalam pemahaman-pemahaman baru. Menjaga konsepsi 

masa lampau untuk mengembalikan ingatan dan 

kepercayaan diri masyarakat Minangkabau khususnya dalam 

                                                           

83Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ed. oleh 
Quantin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith, First edit (New York: International 
Publisher, 1971), hal. 112. 



103 
 

bentuk karya sastra berupa cerpen, lirik lagu, pantun, dan 

lainnya.  

Bagi Gramsci, sastrawan adalah intelektual penting 

dalam perubahan dan pergerakan sosial. Karya yang 

dihasilkan sastrawan mempunyai akar yang sangat kuat 

terhadap sejarahnya, masa lalunya (nostalgia). Individu 

sebagai sastrawan berperan sebagai pusat ide dalam 

tercapainya perubahan sosial dan sejarah dalam proses 

hegemoni.84  Sastrawan dan wartawan sebagai pencipta 

sebuah Bahasa mengatakan yang benar kepada yang 

berkuasa, melalui karya-karyanya.  

 

B. PEMBAHASAN 

Semenjak 1950-an, seorang wartawan dan sastrawan 

bernama Nasrul Siddik mulai menjalankan peran 

intelektualnya mengambil alih peran pusat dalam dominasi 

narasi diri atas masyarakat Sumatera Barat. Pusat bukan lagi 

segalanya, terutama dalam menggunakan bahasa pada 

karya-karya sastra. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya 

resistensi terhadap hegemoni atau bahkan dominasi pusat 

kala itu. Rresistensi sebagai bentuk counter hegemoni perlu 

dipahami sebagai proses yang dijalankan dengan segala 

strategi politis. Maka karya sastra menjadi media strategis itu. 

Kesadaran yang dibangun dalam karya dapat sampai kepada 

masyarakat secara massif.  

Karya menjadi sangat pembujuk dalam menjalankan 

penyebaran pemikiran dan menjangkau secara luas. Juga 

menjadi media penyampai yang kompleks menyangkut ide-

ide masyarakat bawah dalam menilai kelompok dominan 

                                                           

84Ahyar Anwar, Teori Sosial Sastra (Yokyakarta: Ombak, 2015), hal. 78–
79. 
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yakni pemerintah dan pendukungnya. Karya sastra bernilai 

ide-ide perubahan dapat menyentuh mereka untuk lepas dari 

dominasi dan kemudian berjuang menaklukkan ideologi 

pusat.  Melalui surat kabar Respublika karya-karya berbahasa 

Minangkabau mulai diproduksi secara rutin dan 

berkesinambungan. Nilai-nilai keminangkabauan kembali 

dituliskan kemudian disebar untuk dibaca dan 

mempengaruhi masyarakat. 

Berawal dari carpen-cerpen Nasrul Siddik. Karya sastra 

berbahasa Minang mulai dipublikasikan, disebarkan. Di 

antara karya Nasrul Siddik itu berjudul, “Saputangan Sirah 

Baragi”, “Dalam Daerah Tudjuah Kampuang Adiak Surang 

Tambatan Ati”, “Iko…Nan Ondeh Diak Ha!”, “Kabaa Pulo, Nasi 

Lah Djadi Bubua”, “Kok Gala Sah Diawak”, “Anak Gadihnjo 

Kanai Semba”, “Namo Uda… Martimin”, “Rabab Djo 

Saluang…Tolong Sampaikan”, “Nauah Barangkek Djo Uda”, 

“Bukannjo Bapak Indak Kasiah Nak”, “Indak Talok djo Galak 

Manih Lai Piak”, “Tiok Kamari…Tiok Baurai Aia Mato”, “Aia 

Matonjo Djatuah Tjiek Djatuah Duo”, “Agiah Den pitih Biai…Si 

Rahima Sakik”  Cerpen-cerpen ini terbit di Surat kabar 

Respublika mulai 1961 sampai 1966 awal dan telah 

dibukukan pada 1966 oleh penerbit Genta. Dengan ini Nasrul 

Siddik menjadi tonggak pencetus penulisan karya sastra 

dalam bahasa Minangkabau. Kekuatan jati diri masyarakat 

diperkuat melalui karya-karya tersebut. 

Penulisan-penulisan karya berbahasa Minang mulai 

bermunculan pula di berbagai surat kabar pada tahun-tahun 

berikutnya. Cerpen banyak dipublikasikan di surat kabar-

surat kabar di Sumatera Barat seperti Aman Makmur di rubrik 

Tjarito Tjaro Awak dengan carpen-carpen, “Lain Dulu Lain Pulo 
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Kini”85, “Muak Den, Antikan Main Purak2 tu”86, Djo “Skuter 

Uda Antakan Jo, Jati”87, “Lai Angku Manjua Bulbul?!”88, “Si 

Sariana Manangih Ta-sadu2”89, “Himbau Njo Baliak 

Paaak…..”90, “Tolong Tjarikan Djodoh Ananda”91 Carpen karya 

SHM Muluk berjudul “Nan Diawak Bana Nan Dilego Urang”92 

Carpen karya Sutan Mudo dengan Judul “Bisuak Uda Kamari 

Baliak”93, Carpen karya Sutan Mangkuto berjudul 

“Sarantjakko Hari Limbubu Katjeknjo”.94  

Tidak hanya berupa cerpen, karya sastra berbahasa 

Minang berupa cerita bersambung juga mulai diproduksi dan 

dipublikasikan sejak 1970-an melalui surat kabar Semangat. 

                                                           

85Intan1968 Sinaro, “Lain Dulu Lain Pulo Kini,” Surat Kabar Aman 
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Di rubrik Lagak Langgam Minang karya-karya itu diantaranya 

karya N. Sutan Diateh berjudul “Bapikia Bana Lah Dulu 

Buyuang Ooooiii”,95 “Indak Unggeh Nan Tabang2 Tudoh”96, 

“Batambah Gadang Lubang Iduangnjo”97, “Si Marlena 

Manjadi Tapana”98. Cerbung karya Inyiak Leman berjudul 

“Aden Kanai Tjatjak !!!!”99. Cerbung Mak Bogah Berjudul 

“Makan Rudjak Di Pantai PDG”100, “Garah Tu Bakutiko”101. 

Carbung karya Tan Mahmud diantaranya berjudul, “Iduik 

Kalian Sanang !!!”102, “Jan Disangko Molomok!!”103, “Iko 

Sabana Santiang,104 “ Tarompa Den Hilang !!”105, Cerbuang 
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karya Sutan Bandaro berjudul “Bia Den Ubek”106. Cerbuang 

karya Angku Minjo berjudul “Paruiknjo Nan Gilo”.107 

Selanjutnya, karya berupa lirik lagu berbahasa Minang 

telah ditemukan di surat kabar Aneka Minang pada rubrik 

“Diputarkan Untuk Anda” semenjak 1968. Salah satu lirik 

lagu Anak Salido, dikirimkan oleh Zul’aifa Amir di Berok 25 

Padang. Lagu ini diperuntukkan bagi kawan-kawan, keluarga 

dan guru-gurunya (Kasim, 1968). Sesungguhnya semenjak 

tahun 1960-an, lagu-lagu Minangkabau itu telah diproduksi 

massal dalam piringan hitam.  

Semakin masifnya karya sastra diproduksi dalam 

bahasa Minangkabau, membuktikan semakin naik tingkat 

kepercayaan diri masyarakat Minangkabau dalam 

menampilkan dan menafsirkan dirinya ke tengah publik. 

Karena pengarang adalah sang genius yang mampu 

“menciptakan masa depan”.108 Mengemas kepercayaan diri 

masyarakat di dalam karya sastra dilakukan secara terus 

tanpa henti, melalui berbagai media cetak berupa surat kabar 

dan buku. Karya sastra berbahasa Minang adalah alat yang 

tidak hanya untuk membangkitkan rasa terpuruk, 

mempertahankan  nilai-nilai keminangkabauan tetapi juga 

menghidupi tradisi, ada ambisi mengembalikan masa lalu 

yang jaya.  

Mencipta dan menyebarkan karya sastra berbahasa 

Minang adalah metode baru nan lepas dari kekerasan fisik 

dan psikis, meresistensi dominasi politik pusat. Bahasa 

adalah sesuatu yang awalnya tidak bisa dipisahkan dari cara 
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hidup dalam berinteraksi dan berfikir. Bahasa bersifat 

spesifik. 

Karya sastra membawa ideologi, dengan segala nilai, 

berperan penting dalam mengubah paradigma masyarakat.109 

Ia sebagai media dalam upaya memperbaiki mental pasca 

kalah dan dituduh pemberontak terhadap pemerintahan sah. 

Memilih membangun narasi-narasi diri melalui karya sastra 

berbahasa Minangkabau adalah pilihan yang tepat karena 

bahasa adalah alat komunikasi, sesuatu yang paling dekat 

dengan pribadi masyarakat Minangkabau dan melekat dalam 

cara hidup keseharian. Digunakan setiap saat. Menggunakan 

bahasa ibunya masyarakat Minang, karya-karya ini berupaya 

menilai kembali cara-cara penguasa dalam membengkokkan 

penuturan, pendefinisian sejarah.  

Membangun kepercayaan diri melalui karya sastra 

berbahasa Minang diperlihatkan dengan banyaknya karya 

yang mengangkat persoalan tentang pentingnya pendidikan. 

Menjadi orang-orang terpelajar baik bagi perempuan apalagi 

laki-laki. Orang berpendidikan mampu berpikir matang dalam 

menghadapi persoalan dan bisa mencari jalan penyelesaian. 

Karena ketika mereka (dalam hal ini masyarakat pelaku PRRI) 

telah memiliki pengalaman menyelesaikan masalah tanpa 

berpikir cerdik, mereka malah memperoleh kekalahan dan 

bahkan intimidasi. Kesadaran pentingnya pendidikan 

dibahasakan oleh sastrawan di dalam karya-karyanya melalui 

tokoh-tokoh imajinasinya. 

Di salah satu cerpen karya Nasrul Siddik yang berjudul 

“Kabaa Pulo, Nasi Lah Djadi Bubua” misalnya, orang tua 

Marlena sangat membanggakan anaknya yang tamatan SKP; 

“Lieklah si Marlena, skolanyo tamaik SKP, bantuaknyo buliah 
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pulo. Parangainyo ondeh sabana mamuji den di anak den 

tu”.110  “Lihatlah Marlena itu, dia tamatan SKP, parasnya juga 

cantik, lakunya benar-benar memuji saya dengan anak saya 

itu”  

Orang tua dan perempun-perempuan muda diajak untuk 

manyadari betapa pentingnya menjadi terpelajar. Melalui 

sekolah, perempuan memiliki keahlian, kemampuan, 

sehingga mempunyai peluang untuk keluar dari konsepsi 

kuno bahwa perempuan hanya pantas berperan dalam rumah 

tangga, pada ranah domestik. Pendidikan menjadi jembatan 

seorang mengenal dunia luar. Kalaupun harus memilih tidak 

mengabil posisi dalam masyarakat, beraktivitas di luar, 

perempuan setidaknya memiliki bekal dalam mendidik 

keluarganya, keturunannya, sehingga melahirkan generasi 

yang baik. 

Orang tua Marlena tidak mau menikahkan anak 

perempuannya dengan sembarangan laki-laki. Menantunya 

haruslah sepadan dengan anaknya yang cantik dan 

berpendidikan. Padanan perempuan terpelajar setidaknya 

saudagar kaya atau laki-laki berdasi, sebagaimana yang 

terdapat pada teks selanjutnya: “Dapeklah dek Sutan 

Pangeran tjalon minantunjo saudagar kajo dari Medan. 

Manuruik tjarito nan bagalau, kononlah Saudagar kajo ko, 

gagahnjo nan bukan alang kapalang, karano badjalan 

mambaok tas, kupiahnjo helem, katjomatonjo hitam. Dasi 

tadjelo di lihianjo”.111 “ Dapatlah oleh Sutan Pangeran calon 

menantu saudagar kaya dari Medan. Menurut cerita yang 

berkembang, konon saudagar kaya itu gagahnya alang 
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kepalang, karena berjalan membawa tas, bertopikan helm, 

berkaca mata hitam, dasi terjela di lehernya” 

Pada masa kolonial dan pasca kolonial, di arsip-arsip 

berupa foto memperlihatkan hanya laki-laki terpelajar yang 

menggunakan dasi. Dasi menjadi simbol telah naiknya kelas 

seorang laki-laki. dasi akan digunakan ketika menghadiri 

acara resmi dan hanya kalangan tertentu yang mempunyai 

kesempatan itu. 

Gambar 1 

Para Guru Dinijjah School Padangpanjang, 1939 

Sumber; Arsip Dinnijah School, Padangpanjang. 

Pada foto di atas terlihat para laki-laki terpelajar yang 

telah menjadi guru berpakaian menggunakan dasi. Dasi 

menjadi pembeda laki-laki terpelajar dengan laki-laki biasa. 

Makanya, ayah Marlena merasa senang ketika yang melamar 

anaknya laki-laki berdasi. Dengan bangga Sutan Pangeran 

menyebar lebih seribu undangan. Sutan ingin anak-
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menantunya diperhatikan orang banyak. “Pendeknjo ko 

sabana disusunnjo satapek2njo. Undangan nan ditjetaknjo 

labiah dari saribu halai tu lah lindang habih 

kasadanjo”(Siddik, 1996: 30). “Singkatnya ini benar-benar 

disusunnya dengan tepat. Undangan yang dicetak lebih dari 

seribu helai itu telah habis tak bersisa”. 

Pada cerpen yang berjudul Namo Uda…Martain 

pengarang juga memperlihatkan bahwa pendidikan menjadi 

salah satu yang membangkitkan kepercayaan diri 

perempuan: “Sadjak si Emi luluih dari SMA kapatangko, 

gadang atinjo indak tabedo. Ampia tiok patang lah napak injo 

raun-raun kuliliang kota. Kadang-kadang basepeda, kadang-

kadang badjalan kaki sadjo. Ondjaknjo tjo labu dibanam, 

lagaknjo labiah mantjakau dari bintang pilem”. “Semenjak 

Emi lulus SMA beberapa waktu lalu, dia benar-benar bahagia, 

hampir setiap sore dia jalan-jalan keliling kota, kadang-

kadang bersepeda, kadang-kadang berjalan kaki saja. 

Jalannya seperti labu dibenam, gayanya lebih bagus dari 

bintang film”.112 

Setelah mendapat pendidikan perempuan akan menjadi 

percaya diri dan memiliki kebanggan terhadap dirinya. 

Perempuan tidak lagi berjalan dengan menunduk. Ada rasa 

bahwa dia bisa sejajar dengan laki-laki. laki-laki sekolah, dia 

juga mendapat pendidikan formal, sekolah. Perempuan tidak 

lagi hanya belajar menjahit, menyulam di rumah tapi juga 

mendapat pengajaran berbagai ilmu pengetahuan umum. 

Oleh karena itu lah Emy bisa tampil percaya diri. Keluar rumah 

setiap sore tanpa beban.  

Di sisi lain, laki-laki juga harus memiliki pendidikan yang 

baik untuk mendapatkan penghargaan dari lingkungannya, 

perempuan salah satunya. Di cerpen “Saputangan Sirah 
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Baragi” pengarang mengemukakan bahwa seorang laki-laki 

biasa dikecewakan berulang kali oleh perempuan yang 

disukainya. Perempuan-perempuan itu berpaling kepada laki-

laki yang memiliki gelar pendidikan. “…sabab lah buntjah pulo 

kaba, bahaso pomle si Djainun katiko tu lah dirabuik urang 

pulo. Sakali iko ijo kareh lawan si Djainun. Dotorandes bana 

nan lah manjemba”. “…karena telah tersebar pula kabar 

bahwa kekasih si Djainun ketika itu telah direbut orang pula, 

kali ini benar hebat lawan si Djainun, Doktorandus betul yang 

telah merebut”.113 

Kondisi ini menimbulkan keinginan bagi laki-laki Minang 

untuk memiliki gelar melalui pendidikan. Bekerja dibidang 

pendidikan. Laki-laki akan terlihat keren, berkelas di mata 

perempuan, bahkan di masyarakat luas jika namanya diikuti 

gelar yang diperoleh melalui pendidikan. Dengan gelar itu 

membuktikan kalau laki-laki itu seorang yang cerdas, punya 

masa depan yang lebih baik. Sehingga bisa dibanggakan oleh 

si perempuan bahkan keluarga si perempuan, bahwa 

menantunya seorang doktorandus misalnya.  

Posisi pekerjaan yang diperoleh melalui jalur pendidikan 

seperti guru juga menjadi alat untuk memperbaiki 

kepercayaan diri kala itu. Salah satu karya berbahasa Minang 

yang membahasnya terdapat pada cerpen “Dalam Daerah 

Tudjuah Kapuang, Adiak Surang Tambatan Ati” pengarang 

kembali membandingkan laki-laki biasa dengan laki-laki 

seorang guru. Laki-laki yang bekerja sebagai guru lebih 

mendapat perhatian, kepercayaan, diterima: “Samandjak 

kalua kato putuih dari si Tati bahaso injo kakawin djo bakeh 

gurunjo, mako sabana tarumuaklah hati si Djama. Ampeh 

hari injo indak kalua dari rumah, bakuruang dalam 

biliaknjo…duduak seso tagakpun seso”. “semenjak keluar 

kata putus dari si Tati bahwa dia akan menikah dengan 
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mantan gurunya, maka benar-benar kecewa hati si Djama. 

Empat hari dia tidak keluar dari rumah, mengurung diri dalam 

kamarnya…duduk susah berdiripun susah”.114 

Pendidikan memberi peluang kepada seseorang untuk 

mengembangkan diri. Tokoh perempuan pada cerpen di atas 

bisa mendapat perhatian dari gurunya karena dia telah 

mendapat pendidikan. Sebaliknya, si guru diterima karena 

status dia berpendidikan dan telah menjadi seorang guru. 

Tidak jauh berbeda dengan cerpen “Rabab Djo Saluang 

Tolong Sampaikan”, sebuah keluarga kembali menampilkan 

betapa senangnya orang tua terhadap anak-anaknya yang 

bisa mendapatkan teman-teman dari kalangan terpelajar. 

Seperti pada teks: 

“Badaso bana awak baanak gadih samanih si Efi. 

Tumah djo si Djon pulo injo pai piknik. Tahu kau Lela? 

Bahaso si Djon tu sabantalai lah kadjadi Dotor! Hai hai 

indak kapajah bana awak mantjari minantu doh Lela!. 

Katonjo sabia bagumam Manahan kabanggaan atinjo. 

“Tapi si Karim anak Sutan Parpatiah nan lah Djadi 

Doterandustu tagilo-gilo pulo ka si Efi tampak di den”. 

Baleh amak si Efi”.115 

“Sungguh bangga kita memiliki anak gadis semanis si 

Efi. Lihatlah dengan si Djon pula dia pergi piknik. Tahu 

kah kau Lela? Bahwa si Djon itu sebentar lagi akan 

menjadi Doktor!. Hai hai tidak akan susah betul kita 

mancari menantu Lela! Katanya sambal bergumam 

menahan kebanggaan hatinya. “tapi si Karim anak 

Sutan Parpatiah yang telah menjadi Doktorandus itu 
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tergila-gila pula kepada si Efi kelihatan oleh saya”. Balas 

ibu si Efi” 

Pembicaraan antara ayah dan ibu di sebuah keluarga ini 

menapilkan betapa senang orang tua perempuan ketika anak 

gadisnya disukai banyak laki-laki terpelajar. Dengan bangga 

si ayah mengatakan kalau anak gadisnya dibawa piknik oleh 

teman laki-lakinya yang sebentar lagi akan menjadi Doktor. Si 

ibu juga menimpali kalau ada laki-laki lain yang tengah 

mengincar anak gadisnya, bahkan pemuda itu telah 

menyandang gelar Drs.  

Narasi-narasi seperti ini sengaja dibangun penulis 

sebagai alat negosiasi dan kompromi dengan para pemuda 

Minangkabau kala itu agar terpengaruh untuk melanjutkan 

pendidikan. Laki-laki menjadi incaran bagi orang tua untuk 

dijadikan menantu jika memiliki pendidikan yang baik. Laki-

laki berpendidikan akan mudah mendapatkan perempuan 

cantik seperti Efi. Bagi pengarang, perempuan cantik tidak 

hanya dipahami secara harfiah. Perempuan cantik adalah 

harapan dan cita-cita tertinggi bagi laki-laki. Perempuan 

cantik adalah harapan masa depan yang lebih bahagia. 

Pengarang ingin menyampaikan bahwa, “hanya melalui 

pendidikan, setinggi apapun cita-cita mu akan mudah 

digapai”. Tidak perlu berusaha terlalu keras, laki-laki bergelar 

menjadi incaran berbagai instasi, akan mendapat banyak 

peluang pekerjaan. Karena pada 1960-1970-an itu memang 

belum banyak pemuda yang berpendidikan.  

Bahkan pada cerpen “Aia Matonjo Djatuah Tjiek Djatuah 

Duo”, melalui tokoh Mariatun pengarang berupaya 

mengatakan bahwa, hanya laki-laki Sarjana yang pantas 

menikah dengan perempuan Sarjana atau sebaliknya. “…Kok 

ijo Apak ingin baminantu Sardjana, awak paralu pulo djadi 

Sardjana dulu!!... tapi kini lah lain mak. Kok laki awak 

Sardjada, handaknjo awak Sarjana pulo. Supajo awak indak 



115 
 

dipandang enteangnjo sadjo. Supajo awak sataraf djo injo!” “  

jika memang Bapak ingin memiliki menantu Sarjana, saya 

perlu pula menjadi Sarjana terlebih dahulu!...tetapi sekarang 

telah berbeda Mak, jika suami saya Sarjana, hendaknya saya 

Sarjana pula. Supaya saya tidak dipandang enteng atau 

dipandang remeh saja. Agar saya setaraf dengannya!.116  

Pada cerpen di atas pengarang lebih menegaskan 

bahwa pendidikan tidak hanya untuk laki-laki, bahwa 

kecerdasan tidak hanya hak laki-laki. Perempuan mesti 

Sarjana pula agar dihargai. Proses pendidikan yang dilakukan 

perempuan adalah jalan meningkatkan kepercayaan dirinya. 

Perempuan merasa aman, merasa kuat ketika berhadapan 

dengan laki-laki jika dia merasa sejajar, setaraf. Perempuan 

yang Sarjana tidak akan dipandang rendah dan diabaikan. 

Akan dihargai. Melalui pendidikan yang diperelohnya di 

bangku sekolah perempuan akan mampu berpendapat atau 

bertukar pemikiran dengan pasangannya. Satu hal yang pasti 

Sarjana tidak akan mudah dibodoh-bodohi.  

Melalui tokoh Mariatun, pengarang menyadarkan 

generasi muda perempuan untuk menghargai dirinya dengan 

mencerdaskan diri, jika ingin dihargai orang lain. Bermula dari 

pendidikan kehidupan dimasa depan akan terjamin. 

Memperoleh gelar, pekerjaan yang baik, menjadi rebutan 

untuk dijadikan menantu. Hal-hal semaca ini tentu menjadi 

pendorong membaiknya mental seseorang. Ketika seseorang 

menjalankan kehidupan dengan percaya diri maka tidak akan 

mudah mendapatkan intimidasi dan perlakuan buruk lainnya.  
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C. PENUTUP 

Melalui beberapa karya sastra di atas, sastrawan 

berupaya mempengaruhi pola pikir masyarakat yang masih 

terpuruk untuk mampu bangkit dengan memperbaiki 

pendidikan. Karya menjadi media pembujuk sejati yang 

digunakan sastrawan sebagai upaya partisipasi aktif, sebagai 

penggerak praktis, sebagai konstruktor, organisator. 

Konsepsi humanistik sejarah. Karya sastra mengkonstruksi 

paradigma dunia baru dan harapan baru bagi masyarakat 

Sumatera Barat.  

Melalui karya sastra ide-ide dari para intelektual 

ditawarkan kepada masyarakat Minangkabau. Para 

sastrawan memunculkan harapan-harapan baru dan 

pandangan alternatif dalam menata mental masa itu demi 

masa depan yang lebih percaya diri. Kondisi buruk pasa PRRI 

secara perlahan mulai dibenahi dan diperbaiki. Berbagai ide 

dikemas para intelektual dalam hal ini sastrawan di dalam 

karya-karyanya, sehingga stigma buruk yang disodorkan 

pihak pemerintah secara perlahan mulai diabaikan. Karya 

sastra berperan besar sebagai media kompromi. Karya sastra 

sangat efektif dalam membangun ideologi, membujuk dan 

mempengaruhi para pembaca.  

Karya sastra tidak hanya hasil kreatifitas berbahasa, 

berimajinasi. Karya sastra adalah alat hegemoni efektif. 

Melalui karya sastra ideologi intelektual (sastrawan) 

disusupkan. Berbagai strategi untuk mempengaruhi 

masyarakat dinarsikan. Dan karya sastra lebih mudah sampai 

ke tengah masyarakat secara masif, apalagi jika menggukan 

bahasa sehari-hari masyarakat yang dituju. Bahasa yang 

mengandung nilai-nilai dan kearifan-kearifan yang dianut 

masyarakat akan mudah menyentuh dan mempengaruhi. 

Sastrawan sebagai intelektual baru tidak lagi 

mengandalkan keahlian ferbal, berbicara secara langsung 
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atau berpidato di forum-forum namun hadir sebagai 

pembujuk aktif melalui konsepsi humanistik yang ditawarkan 

di dalam karya-karyanya. Tidak ada yang memerintah dan 

yang merasa diperintah. Karya diproduksi secara nilai historis 

sehingga pergerakan fungsi intelektual berjalan ke semua 

masyarakat pembaca, khususnya masyarakat Minangkabau 

di kampung dan di rantau kala itu.  

Secara perlahan tapi pasti masyarakat mulai 

memperlihatkan perubahan dengan semakin percaya diri. 

Berkarya diberbagai tempat dengan berbagai rupa. Banyak 

lahir karya sastra berbahasa Minangkabau, sebagai bentuk 

percaya dirinya masyarakat Sumatera Barat menampilkan diri 

di ranah publik. Karya-karya yang juga mengangkat persoalan 

yang tengah dihadapi sekaligus memperlihatkan alternatif-

alternatif baru dalam menjalankan kehidupan di masa yang 

akan datang. Bahkan sampai saat ini para wartawan dan 

sastrawan Sumatera Barat masih banyak yang menulis dalam 

bahasa Minangkabau, terutama di rubrik-rubrik tertentu di 

surat kabar.   
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A. PENGANTAR 

Perang dagang Cina-Amerika merupakan konflik ekonomi 

yang sedang berlangsung di dunia hingga saat ini. Kedua negara 

tersebut merupakan pemegang pusat kekuatan yang 

mempengaruhi ekonomi dunia. Cina merupakan salah satu negara 

yang berpengaruh dalam perdagangan Amerika begitu juga 

sebaliknya. Saat ini Amerika memberikan efek yang destruktif bagi 

perekonomian Cina Sehingga Cina harus berjuang ekstra dalam 

perdagangan internasional, karena Amerika meningkatkan biaya 

perdagangan secara masif. Alasan utamanya adalah karena 

Amerika mencurigai Cina melakukan praktik ekonomi yang tidak 

adil dan mencuri kekayaan intelektual dari Amerika.117 

Konflik antara Cina-Amerika tak bisa dielakkan untuk selalu 

mewarnai dunia. Sebagai dua kekuatan terbesar di dunia, mereka 

selalu saling bertentangan dan berselisih, persis seperti yang 

terlihat di beberapa media yaitu televisi, majalah, sosial media dan 

surat kabar. Masalah utamanya adalah karena kedua negara 

bersaing untuk menjadi negara adidaya yang punya pengaruh dan 

kekuatan terbesar di dunia. Ketika Cina berhasil mencapai puncak 

perekonomiannya, Amerika akan mencoba melibatkan diri untuk 

menghambat perekonomian Cina sehingga mereka akan mencari 

bantuan Amerika. Begitu pula ketika keadaannya berbalik, pada 

saat ekonomi Amerika sedang menurun, Cina akan menawarkan 

konsensus dengan Amerika dalam mencari kesepakatan untuk 

meruntuhkan dan membalikkan situasi.  

                                                           

117 BBC, “A quick guide to the US-China trade war,” BBC NEWS, 2020 
<https://www.bbc.com/news/business-45899310> [diakses 4 Agustus 
2021]. 



121 
 

Konflik di antara Cina-Amerika juga ditemukan dalam budaya 

populer. Storey118 mendefinisikan budaya populer sebagai budaya 

yang disukai banyak orang, yaitu sebuah karya sastra yang inferior, 

karya sastra yang sengaja dibuat untuk memenangkan hati 

masyarakat, dan budaya yang dibuat oleh masyarakat untuk diri 

mereka sendiri. Sastra ini digunakan sebagai media untuk 

menghadapi dua pihak konfrontasi yang saling bertentangan. Salah 

satu produk budaya populer adalah Novel. Novel menyajikan cerita 

naratif yang disusun runtut oleh pengarang. Ia bisa menjadi arena 

yang menempatkan sastra sebagai aparatus ideologi.  

Novel yang merepresentasikan konflik antara dua negara 

(Amerika dan Cina) adalah novel Crazy Rich Asian. Novel ini 

menyajikan kasus konfrontasi ideologi melalui karakter utamanya. 

Novel tersebut menceritakan tentang bagaimana Nicholas Young 

sebagai orang terkaya Singapura-Cina bertarung dengan 

keluarganya melalui ideologi yang berbeda. Eleanor Young, orang 

tua Nicholas berasal dari suku Tionghoa yang  sangat kental 

memegang erat budaya Asia dan sangat berambisi mendominasi 

hidup anak-anaknya. Sementara budaya barat memberikan 

kebebasan bagi anak-anak mereka untuk menentukan jalan 

hidupnya sendiri. Nicholas Young mencoba untuk mewujudkan 

keinginannya untuk menikahi kekasihnya Rachel Chu, seorang 

profesor ekonomi di Universitas New York yang tumbuh besar di 

Amerika dengan ibunya ( Kerry Chu) yang merupakan orang tua 

tunggal. Eleanor Young sebagai Ibu Nicholas tidak menerima 

Rachel Chu karena meskipun secara fisik dia orang Tionghoa tetapi 

pola pikir, gaya hidup dan latar belakangnya begitu dekat dengan 

budaya Amerika.   

Novel ini mewadahi pertarungan antara ideologi keluarga 

Eleanor yang Feudal Tionghoa dengan Rachel Chu yang telah ter-

Amerikanisasi. Kedua ideologi ini melakukan hegemoni pada 

Nicholas untuk menjadi Amerika atau memilih menjadi seperti 

ibunya, tradisional Cina.  

                                                           

118 Storey, Cultural theory (London: Pearson Longman, 2015) 
<https://doi.org/10.4324/9781315781129>. 
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Novel ini banyak menarik banyak penelitian seperti penelitian 

Chrisnanda119, Pambudi120 dan Ulfa121. Ketiga penelitian ini cukup 

jeli menangkap pertarungan kelas dan pergesekan budaya serta 

estetika dalam novel. Hanya saja belum mengidentifikasi novel 

sebagai wadah pertarungan sosial secara hegemoni apalagi 

mengidentifikasi negosiasi ideologi yang dijalankannya. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis negosiasi ideologi yang muncul 

dalam novel Crazy Rich Asian dengan menggunakan pendekatan 

hegemoni yang dilatarbelakangi oleh pemikiran Antonio Gramsci. 

Hegemoni menawarkan cara untuk menegosiasikan ideologi tanpa 

kekuatan apa pun melainkan target ideologi yang akan mengikuti 

hegemoni tersebut secara sukarela karena hegemoni tersebut 

mewakili hasrat, dan kepentingan mereka.  

Perhatian kepada novel sebagai alat negosiasi penting 

dilakukan. Hal ini dikarenakan untuk menunjukkan bahwa novel 

tidak hanya hadir sebagai hiburan tentang keluarga yang super 

kaya yang mengalami problema cinta, tetapi novel membawa 

ideologi dan politik dibalik kemasannya yang elegan yang hadir 

sebagai media hiburan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

menunjukkan cara karya sastra menjalankan peranannya sebagai 

alat negosiasi antar ideologi dalam novel seperti yang akan 

diuraikan di bawah ini. 

 

B. METODE 

Cara kerja penelitian ini disusun berdasarkan teori hegemoni 

Gramsci. Teori ini menjelaskan prasyarat hegemoni adalah adanya 

tokoh subaltern dan intelektual dan kontak keduanya yang melakukan 

                                                           

119 Natalia Deslyn Chrisnanda, “Kesalahpahaman Lintas Budaya Dalam 
Crazy Rich Asians Oleh Kevin Kwan,” in Seminar Nasional Ilmu Terapan 
(SNITER) (Universitas Widya Kartika, 2019), I, 1–8. 

120 A Setya Pambudi, “Romance Popular Formula Reflected in the Main” 
(UIN Sunan Ampel, 2019). 

121 Arifah Ulfa, “An Analysis of Social Classes and Its Conflicts In Kevin 
Kwan ‘ S Crazy Rich Asian Novel” (University of Sumatera Utara, 2019). 



123 
 

proses hegemoni.122  Subaltern merupakan pintu masuk untuk 

memahami proses berlangsungnya persetujuan karena 

subalternlah yang menyetujui gagasan-gagasan yang 

dikemukakan oleh intelektual sosialis atau kapitalis. Subaltern 

merupakan kelompok yang menjadi subjek hegemoni kelompok 

yang (hendak) berkuasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak 

mempunyai otonomi politik dan merupakan kelompok yang 

inferior. Subaltern merupakan massa yang mudah digerakkan 

untuk memobilisasi sebuah gerakan. Hal ini disebabkan oleh 

kondisi sebagai kelompok yang ditolak, didefinisikan ulang, 

didatangi, dan dirangkul oleh kelompok intelektual.123  

Intelektual berfungsi untuk menyatukan masyarakat 

politik dan masyarakat sipil. Intelektual organik yang berfungsi 

untuk mengatur momen kesepakatan. Mereka adalah perantara 

yang menghubungkan kelompok masyarakat sipil dan 

masyarakat politik secara organik. Intelektual bekerja untuk 

menciptakan konsepsi tentang dunia dan menerjemahkan 

kelebihan-kelebihan dan nilai-nilai kelompok sosial yang spesifik 

menjadi nilai-nilai umum.124 
Teori ini memandu pengumpulan dan pembacaan terhadap 

data untuk mengidentifikasi ideologi-ideologi intelektual yang sedang 

                                                           

122 Rosmah Tami, Faruk Faruk, dan Ida Rochani Adi, “Hegemonic Culture 
and Subaltern: A Compromised Veil in Indonesian Islamic Popular Novel,” 
Lingua Cultura, 11.1 (2017), 13 <https://doi.org/10.21512/lc.v11i1.1729>. 

123 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ed. oleh 
Quantin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith, First edit (New York: International 
Publisher, 1971), hal. 52; Richard Howson dan Kylie Smith, “Hegemoni and 
the Operation of Consciousness and Ceorcion,” in Consciousness and 
Coercion (New York: Routledge, 2008), hal. 1–20 (hal. 2). 

124 Gramsci, hal. 3. 
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bernegosiasi kepada tokoh subaltern. Data yang bersumber dari novel 

yang terdiri dari kalimat-kalimat disebut sebagai data kualitatif oleh 

karena itu penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan penelitian dasar kualitatif interpretif. Penelitian 

kualitatif interpretif adalah bentuk penelitian interpretif dimana 

peneliti membuat interpretasi atas apa yang dilihat, didengar, dan 

dipahami.125 Penelitian kualitatif interpretif dasar yang digunakan 

dalam penelitian ini berfokus pada analisis dokumen dengan metode 

deskriptif. 
 

C. HEGEMONI IDEOLOGI DALAM NOVEL  

Bagian ini terdiri dari analisis data dari novel Crazy Rich Asian. 

Tujuan analisis ini secara khusus adalah untuk menentukan 

ideologi seperti apa yang disajikan oleh novel dan menelusuri 

bagaimana ideologi yang dominan dinegosiasikan. Novel ini akan 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra lebih 

khususnya  menggunakan teori hegemoni yang berasal dari buah 

pemikiran Antonio Gramsci. Ideologi yang ditemukan dalam novel 

adalah sebagai berikut:   

Ada dua jenis ideologi yang ditemukan dalam novel, yaitu 

ideologi Feodal Tradisional Cina yang direpresentasikan oleh orang 

tua Nicholas Young yaitu Eleanor Young dan Shang Su Yi serta 

ideologi  Cina Amerika Liberal  yang direpresentasikan oleh Rachel 

Chu.  

1. Cina Tradisional  

Cina dikenal sebagai salah satu negara terbesar yang banyak 

memiliki pengaruh di Asia. Hal ini menyebabkan budaya Cina 

banyak mempengaruhi budaya dan kepercayaan di Asia. Novel 

Crazy Rich Asia adalah salah satu karya sastra popular yang banyak  

                                                           

125 John W Creswell, “Qualitative Inquiry and Research Design Choosing 
Among Five Approaches, 2Nd Edition” (Lincoln: SAGE Publications, Inc., 
2007), hal. 176. 
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menyajikan budaya orang Cina tradisional. Ia banyak memuat 

ungkapan dari bahasa Kanton dan Hokkian, kebiasaan dan tradisi 

masyarakat Cina tradisional. Selengkapnya dapat dilihat sebagai 

berikut:  

1) Perhatian Cina Tradisional tentang latar belakang keluarga  

Tionghoa Tradisional menaruh banyak perhatian pada latar 

belakang seseorang. Di bawah ini adalah kutipan tentang tingkat 

rasa penasaran orang Tionghoa berkaitan dengan latar belakang 

seseorang:  

      […] dia akan menerapkan algoritme sosialnya, dan 

memperhitungkan secara tepat posisi mereka dalam 

konstelasinya, berdasarkan siapa keluarga mereka, dengan 

siapa lagi mereka memiliki hubungan kekerabatan, berapa 

besar kekayaan bersih mereka, bagaimana kekayaan itu 

didapat, dan skandal keluarga apa yang mungkin terjadi dalam 

lima puluh tahun terakhir.126  

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa betapa Eleanor Young 

sebagai orang Cina Tradisional selalu menyeleksi dan berusaha 

mengetahui bagaimana posisi seseorang berdasarkan latar 

belakang, penampilan, dan kekayaan. 

2) Orang Cina Tradisional suka mengadakan pesta sebagai 

cara untuk menjaga tradisi 

Novel Crazy Rich Asian juga menggambarkan bahwa orang Cina 

Tradisional sering mengadakan pesta untuk menjaga tradisi dari 

klan mereka.  

Nicholas Young […] Nenekku memutuskan untuk mengadakan 

pesta kecil. emua diatur pada menit terakhir, rupanya semua 

diatur disaat terakhri, karena bunga wijayakusuma beliau akan 

mekar malam ini”  

Bunga Tan hua atau dalam Bahasa Indonesia disebut bunga 

Wijayakusuma bermakna kemuliaan yang luar biasa, pesta bunga 

tan hua ini juga melambangkan perayaan kemuliaan nenek 

                                                           

126 K. Kwan, Crazy Rich Asian. (New York: Anchor Books, 2013), hal. 57. 
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Nicholas Young, Shang Su Yi. Sembari menunggu waktu bunga tan 

hua mekar, mereka mengadakan pesta untuk merayakannya. 

3) Tradisional Cina sangat memerhatikan level Kekayaan  

Inti cerita dari novel Crazy Rich Asian adalah kekayaan dari orang 

Asia khususnya Cina. Novel ini banyak menceritakann bagaimana 

sikap orang Tradisional Cina terhadap harta kekayaannya 

“Eddie selalu berusaha menebak kekayaan orang tuanya, 

sebagian besar dikumpulkan dari informasi yang dibocorkan 

teman-teman real estat-nya.  Hal ini menjadi obsesinya, dan dia 

menyimpan perhitungannya di dalam komputer di rumahnya, 

memperbaruinya dengan tekun setiap minggu berdasarkan 

penilaian properti, kemudian mengkalkulasi kemungkinan 

bagiannya nanti.127 

Eddie sebagai salah satu anggota keluarga Young selalu 

menggunakan algoritmanya untuk menghitung berapa banyak 

kekayaan dan harta yang akan dia dapatkan di masa depan. 

4) Orang Cina Tradisional sangat peduli terhadap penampilan 

orang lain  

Orang Cina Tradisional digambarkan sebagai orang yang sangat 

suka belanja dan begitu memperhatikan gaya berpakaian baik diri 

sendiri maupun orang lain. 

Laurent: “Francois Marie mengatakan padaku bahwa 

Astrid memiliki koleksi busana yang menyaingi Sheikha  

Qatar. Dia tidak pernah menghadiri peragaan busana, 

karena dia benci difoto, tapi dia langsung pergi ke studio 

dan menyambar lusinan gaun setiap musim seolah-olah 

itu hanya macaron.128 

                                                           

127 Kwan, hal. 80. 

128 Kwan, hal. 45. 
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Kutipan tersebut menunjukkan betapa seringnya Astrid Leong 

sebagai anggota dari keluarga Young yang suka berbelanja  dan 

membeli banyak pakaian seolah-olah membeli sepotong kue. 

2. Cina Amerika 

Cina Amerika adalah salah satu ideologi yang ditemukan dalam 

Crazy Rich Asian Novel. Ideologi ini direpresentasikan oleh Rachel 

Chu, kekasih Nicholas Young sebagai orang Cina Amerika. Karakter 

yang merepresentasikan ideologi Cina Amerika di Crazy Rich Asian 

adalah Rachel Chu dan Kerry Chu (Ibu Rachel). Mereka cenderung 

lebih memperhatikan hal-hal yang esensial dan tidak 

mempedulikan kehidupan orang lain seperti bagaimana ideologi 

liberalisme membentuk pola pikir mereka dan menjadi acuan  

bagaimana mereka bertindak dan berperilaku. Pola pikir dan sikap 

dari orang Cina Amerika juga terdapat dalam novel Crazy Rich 

Asian. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Orang Cina Amerika berideologi liberal yang memberikan 

kebebasan kepada anak-anaknya 

Amerika adalah salah satu negara barat yang mendukung 

liberalisme. Salah satu poin dari ideologi liberalisme adalah 

memberikan kebebasan kepada anak-anak ketika mereka sudah 

menginjak usia delapan belas tahun.  

Kerry Chu: “Nak, itu yang paling penting. Kau tidak bisa 

berasumsi bahwa orang tua Nick akan berpikir seliberal 

aku. Kau pergi ke Singapura, dan orang Cina Singapura 

adalah yang paling kaku dari semua Cina, tahu! Aku tidak 

ingin orang tuanya berpikir aku tidak membesarkanmu 

dengan baik.”129 

 Kutipan tersebut berasal dari ujaran Kerry Chu sebagai ibu Rachel, 

dia membesarkan Rachel dengan gaya liberal sebagaimana orang 

Amerika. Dia memberikan kebebasan kepada Rachel untuk 

mengejar mimpinya sebagai Profesor Ekonomi dan menjadi dosen 

di New York University. 

                                                           

129 Kwan, hal. 34. 
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2) Orang Cina Amerika tidak terlalu peduli tentang latar 

belakang keluarga seseorang 

 Novel ini menggambarkan bagaimana tokoh Rachel tidak terlalu 

peduli dari mana Nicholas berasal. Hal terpenting baginya adalah 

bagaimana mereka merasa nyaman satu sama lain. 

Wye Mun: “Yah, coba kau cari tau lebih banyak mengenai 

latar belakang keluarganya, dan kami dapat 

membantumu,” Wye Mun akhirnya berkata 

Rachel Chu: “Oh, kau tidak perlu melakukannya. Tidak 

penting bagiku dia datang dari keluarga seperti apa,”130 

  

Tokoh Rachel menunjukkan pikiran Amerikanya untuk tidak peduli 

dari keluarga macam apa Nicholas berasal. Yang paling penting 

baginya adalah mereka cocok sebagai pasangan kekasih dan 

saling mencintai, itu sudah sangat cukup baginya. 

3) Orang Cina Amerika tidak peduli dengan urusan orang lain 

(Perorangan) 

Amerika sebagai salah satu negara barat, umumnya orang dari 

negara barat tidak terlalu mencampuri urusan orang lain. Mereka 

hanya fokus pada urusan mereka sendiri. 

Rachel Chu: “Kalian orang Singapura lucu sekali. Ingin     

tahu urusan orang! ” 

     Peik Lin: “Kau harus mengerti. Ini kampung besar, 

semua orang selalu ikut campur urusan orang 

lain…”131 

 Rachel benar-benar merasa heran karena mengapa orang Asia 

sangat suka memikirkan dan ikut campur dengan urusan orang lain 

                                                           

130 Kwan, hal. 146. 

131 Kwan, hal. 155. 
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sementara ia selalu memikirkan dan fokus pada urusan mereka 

sendiri.  

4) Orang Cina Amerika sangat fleksibel dalam berpakaian  

Ketika orang Cina Tradisional selalu menaruh perhatian ekstra 

pada gaya berpakaian mereka, tentang siapa desainernya, berapa 

harganya, orang Cina Amerika lebih fleksibel tentang berpakaian, 

yang penting nyaman bagi mereka untuk memakainya. 

Rachel Chu: “Hmmmm… aku tidak tahu. Aku tidak mau 

menimbulkan kesan yang salah, seperti aku ini cewek 

mahal atau semacamnya.” 

Peik Lin: “Rachel, percayalah, tidak ada yang akan pernah 

menuduhmu cewek mahal. Aku mengenali blus yang kau 

pakai, kau membelinya sewaktu masih kuliah, kan?. Coba 

tunjukkan, apa lagi yang kau bawa. Ini pertama kalinya 

kau bertemu keluarganya, jadi kita perlu benar-benar 

merencanakan ini. ” 

Rachel Chu: “Peik Lin, kau mulai  membuatku senewen! 

Aku yakin keluarganya akan baik-baik saja, dan mereka 

tidak peduli apa yang kukenakan selama aku tidak 

muncul telanjang.”132 

  

Rachel sebagai orang Amerika tidak peduli tentang bagaimana 

pemikiran orang lain tentang dirinya. Dia sangat heran dan bingung 

menghadapi temannya Peik Lin, yang sangat memperhatikan 

penampilannya sementara dia menganggap penampilannya masih 

cukup bagus dan sopan untuk menghadiri pesta pertemuan 

Keluarga Nicholas Young. 

Ditemukan bahwa ada dua kecenderungan ideologi yang disajikan 

oleh novel Crazy Rich Asian. Yaitu, Ideologi pertama adalah 

Feodalisme tradisional Cina  yang direpresentasikan oleh tokoh  

Shang Su Yi dan Eleanor Young sebagai anggota keluarga Young 

                                                           

132 Kwan, hal. 155. 
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dari Singapura. Kedua, Liberalisme Amerika dari tokoh Rachel Chu 

orang Cina yang tumbuh besar di New York, Amerika. 

3. Negosiasi Ideologi Cina Tradisonal Vs Cina Amerika 

Dalam menganalisis negosiasi ideologi, hal pertama yang harus 

diperhatikan adalah ideologi yang harus dibedakan terlebih dahulu, 

Rachel Chu merepresentasikan ideologi Amerika, sedangkan 

Eleanor Young dan Sang Su Yi (Ah Ma) merepresentesikan Cina.  

Melihat posisi Nicholas Young berada di tengah-tengah antara 

orang tuanya (Eleanor dan Shang Su Yi) dan kekasihnya Rachel 

Chu. Nicholas Young digambarkan sebagai subaltern yang memiliki 

perasaan campur aduk dan dilema antara memilih orang tuanya 

yang merawatnya dari kecil dan kekasihnya Rachel Chu sebagai 

orang yang memberinya kehidupan yang lebih bebas dan nyaman. 

Eleanor Young dan Shang Su Yi digambarkan sebagai kelompok 

yang membentuk Nicholas selama dia tinggal bersama mereka. 

Mereka membentuk dan mengendalikan Nicholas berdasarkan 

posisi hierarkis mereka dengan tujuan untuk mempertahankan 

nilai tradisional Cina mereka. Nicholas menjadi subaltern karena ia 

tidak mampu menyuarakan dan melawan orang tuanya karena 

harus memberikan kesetiaannya sebagai seorang anak dan 

anggota keluarga. 

1) Proses subalternisasi 

Nicholas sebagai anggota keluarga Young didoktrin dengan nilai-

nilai tradisional dari Eleanor dan Shang Su Yi. Dia adalah cucu 

paling favorit dari Shang Su yi karena dia adalah satu-satunya orang 

yang akan mewarisi nama keluarga Young jika dibandingkan 

dengan sepupunya yang lain. Ini karena dia satu-satunya cucu yang 

memakai nama Young dinama belakangnya . Ini dikarenakan ia 

lahir dari Ayah yang bermarga Young (Philip Young), sedangkan 

sepupunya yang lain lahir dengan Ayah diluar keluarga Young. 

Shang Su Yi selalu mengintimidasi semua keputusan Nicholas 

menggunakan alasan diktatornya sebagai orang tua. 
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Shang Su Yi: “Omong kosong, Nicky tidak punya maksud 

apa-apa dengan gadis ini, dia bilang  sendiri padaku. Lagi 

pula, dia tidak akan melakukan apa-apa tanpa izinku.”133 

Nicholas tidak pernah menang melawan neneknya karena 

keinginannya tidak akan pernah diterima. Inilah mengapa ia 

termasuk golongan subaltern. Seorang subaltern dikenal sebagai 

orang yang tidak akan pernah menang menyuarakan suara 

mereka. 

2) Hubungan Intelektual Organik dengan Subaltern  

Intelektual Organik adalah oknum yang  terlibat sebagai 

orang yang mengubah akal subaltern. Mereka menghapus akal 

lama menjadi akal yang baru, proses ini disebut sebagai negosiasi. 

Relasi antara intelektual organik dan subaltern adalah poin utama 

untuk mencapai keberhasilan konsensus dan kesepakatan. Dalam 

novel tersebut, penulis menggambarkan hubungan antara Rachel 

dan Nicholas sebagai pasangan kekasih yang romantis.    

  

Nicholas Young: [...] “Kami sudah berkencan selama hampir 

dua tahun, dan kami sudah hidup bersama selama setahun 

terakhir.134  

Nicholas yang merupakan subaltern begitu tertarik pada Rachel 

yang merupakan Intelektual Organik. Penulis menggambarkan 

bahwa Rachel memberikan banyak kehidupan yang damai dan 

nyaman di New York. Jiwa Nicholas dipenuhi oleh apa-apa yang 

begitu nyaman baginya yang ada pada diri Rachel. Rachel 

digambarkan memiliki hati dan pikiran yang menyenangkan. 

  

                                                           

133 Kwan, hal. 388. 

134 Kwan, hal. 435. 
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3) Subaltern menyepakati Intelektual organik  

Rachel Chu berhasil menarik perhatian Nicholas Young untuk 

memilihnya daripada keluarga Nicholas tanpa ada paksaan 

darinya. Nicholas Young pada akhirnya memiliki kesadaran sendiri 

dalam mengejar cintanya pada Rachel. 

Rachel Chu: “Aku tidak percaya kau akan melakukan ini, Aku 

tidak percaya kau akan pergi ke belahan dunia lain dan 

kembali untukku hanya dalam dua hari […]135 

Pada kutipan diatas yang terdapat pada akhir novel, Nicholas 

Young akhirnya memilih untuk  bersama Rachel. Nicholas memilih 

Rachel karena Rachel dinilai dapat memberikan rasa nyaman 

untuknya 

. 

D. HEGEMONI IDEOLOGI DI SINGAPURA  

Novel Crazy Rich Asian menampilkan Nicholas Young sebagai 

tokoh utama, tokoh ini menggambarkan ambiguitas identitas 

Nicholas sebagai orang Singapura. Singapura dikenal sebagai 

salah satu negara dengan kekayaan terbesar di ASEAN yang akhir-

akhir ini begitu banyak mendapat perhatian. Sebagai negara pusat 

perdagangan di Asean Selatan, Singapura sering menjadi sorotan 

sebagai negara kaya yang adidaya yang mempunyai kekuatan 

perekonomian di Asia Tenggara. Di sisi lain,  

Singapura masih menyimpan misteri tentang identitasnya 

sebagai negara yang punya banyak kekuatan. Ambiguitas 

Singapura dipertanyakan apakah ia adalah negara yang memihak 

ke Cina atau ke Amerika.  

Kembali menelusuri sejarah, Singapura awalnya adalah 

bagian dari Malaysia dan memisahkan diri sebagai negara merdeka 
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pada tahun 1965.136 Singapura tumbuh sebagai negara yang 

memiliki multikulturalisme melalui pengaruh posisi geografis. 

Karenanya Singapura tidak punya identitas sendiri, mayoritas 

penduduknya adalah orang Cina/Tionghoa tapi tidak terlalu 

mengikuti tradisi orang Tionghoa seperti yang dilakukan Tionghoa 

dari Cina. Disamping itu, Singapura mempraktikkan sistem 

demokrasi di mana mereka menggunakan perwakilan dalam 

memegang kekuasaan. Isu ambiguitas terungkap sebagai gaya 

hidup warganya sebagai orang Cina tetapi di sisi lain, mereka ingin 

berpikir dan bertindak seperti orang Amerika. Fakta ini dihadirkan 

dalam novel Crazy Rich Asian dan tokoh Nicholas Young 

digambarkan sebagai orang Singapura yang secara fisik terlihat 

seperti orang Tionghoa tetapi disisi lain ia berjuang untuk 

mendapatkan kebebasan hidup seperti orang Amerika. Ia begitu 

patuh dalam menjalani semua tradisi dari keluarganya yang 

merupakan Cina yang sangat Tradisional di Singapura, disisi lain ia 

juga merasa nyaman menjalani hari-harinya di New York bersama 

Rachel Chu kekasihnya berpaham liberal. 

 Kevin Kwan selaku penulis novel Crazy Rich Asian 

mengungkap semua realitas yang terjadi di Singapura. Ia dikenal 

menghabiskan separuh usianya di Singapura dan melanjutkan 

kuliahnya di Amerika. Dalam novel tersebut, Kevin Kwan 

menyajikan bagaimana masyarakat Cina di Singapura yang 

direpresentasikan oleh Nicholas Young, Ia menjalani kehidupannya 

yang begitu ingin tetap patuh dengan tradisi di dalam keluarganya 

tetapi disisi lain juga ingin tetap bergaya hidup modern seperti 

Amerika, 

 

E. PENUTUP 

Ada dua kecenderungan ideologi yang disajikan dalam novel. 

Mereka adalah China Tradisional yang direpresentasikan oleh 

                                                           

136 Andrew Tam, “Singapore Hawker Centers: Origins, Identity, 
Authenticity, and Distinction,” Gastronomica, 17.1 (2017), 44–55 
<https://doi.org/10.1525/gfc.2017.17.1.44>. 
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Eleanor Young dan Shang Su Yi serta Cina Amerika yang 

direpresentasikan oleh Rachel Chu. Ideologi yang dominan dalam 

novel tersebut melalui beberapa tahapan negosiasi yaitu proses 

subalternisasi, Subaltern menjalin hubungan dengan Intelektual 

Organik, dan Subaltern mengikuti Intelektual Organik. 

Novel ini juga mengungkap ambiguitas identitas Nicholas 

Young sebagai tokoh utama. Tokoh Nicholas mewakili Singapura 

yang menghadapi sebuah ambiguitas identitas. Ia ingin diakui 

sebagai orang Cina tetapi bergaya hidup seperti orang Amerika.  
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BAB VI 

NEGOSIASI INTELEKTUAL DAN 

PENERIMAAN SUBALTERN 

TERHADAP JILBAB DALAM NOVEL 

KETIKA MAS GAGAH PERGI DAN 

KEMBALI  

Rosmah Tami 

 

 

 

A. PENGANTAR 

Kebangkitan sastra populer berlatar Islam di Indonesia 

selalu menjadi polemik setiap kali muncul, meskipun sastra jenis 

ini sangat diterima oleh pembaca atau konsumen yang mayoritas 

Muslim. Sejak munculnya sastra modern di Indonesia telah terjadi 

kontestasi, pertentangan, dan polemik antara mereka yang aktif 

mendukung sastra Indonesia modern dengan mereka yang 

mengusulkan sastra Indoensia modern dikombinasikan dengan 

nilai Islam. Yang pertama ingin membebaskan sastra dari identitas 

etnis, agama, ras, dan yang terakhir mengkombinasikan nilai Islam 

dan modern. Konten sastra yang bebas dari nilai agama selalu 

menjadi pusat perdebatan. Perdebatan ini dapat dilihat dalam dua 

peristiwa fenomenal yang disebut Banjir Roman pada akhir tahun 

1939-an dan kemunculan kembali novel populer Islam pada tahun 

2005 yang dikenal dengan Musim Semi Sastra Islam. 
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Kemunculan kembali novel popular Islam kembali 

berterima secara luas oleh masyarakat Muslim sejak tahun 2005. 

Ketika novel-novel tersebut diadaptasi ke dalam karya film, film itu 

tersebar sangat cepat dan ditanggapi sebagai suatu peristiwa yang 

fenomenal. Akan tetapi, penerimaan yang luas dan suka cita 

penggemarnya membangkitkan kembali ingatan pada kejadian 

tahun 1930-an. Bahkan mengundang kritik yang tajam bahkan 

lebih tajam dari pada yang terjadi pada tahun 1930-an. Seperti 

tahun tersebut, para penulis Muslim telah melihat peluang sastra 

populer ini sebagai media terbaik untuk menyebarkan nilai-nilai 

Islam meskipun format sastra popular ini berasal dari tradisi sastra 

barat.  

Perpaduan nilai Islam dan format novel Barat dalam novel 

untuk menyampaikan nilai-nilai Islam menuai banyak kritikan dari 

pegiat sastra modern. Beberapa berpendapat bahwa novel popular 

merupakan sastra rendah, oleh karena itu tidak cocok digunakan 

untuk membawa nilai-nilai tinggi agama. Di samping itu, novel 

popular juga dianggap sebagai produk kapitalisme, dan 

penggunaan ini manandai keterlibatan kelompok Islam dalam 

industri kapitalisme. Mereka yang menolak penggunaan novel 

popular sebagai media dakwah karena asumsi bahwa bentuk novel 

akan mencemarkan nilai-nilai Islam.137 Mereka yang mendukung 

penggunaan novel sebagai media dakwah islam berpendapat 

bahwa novel merupakan media yang sangat efektif untuk 

menyebarkan ajaran Islam 138. Novel popular Islam berperan 

                                                           

137 Yasraf Amir Piliang, “Kuliah Ke 3 Budaya Populer Dan Agama,” 
Youtube, 2011; Idy Subandi Ibrahim, Budaya Populer Sebagai Komunikasi: 
Dinamika Pospace Dan Mediaspace Di Indonesia Kontemporer (Yogyakarta: 
Jala Sutra, 2011). 

138 Minako Sakai, “Preaching to Muslim Youth in Indonesia : The 
Dakwah Activities of Habiburrahman El Shirazy” 46, no. 1 (2012): 9–31. 
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penting dalam menyeimbangkan kehadiran novel popular yang 

memperkenalkan nilai-nilai kebebasan.139  

Polemik ini membawa kepada pertanyaan, mengapa 

bentuk novel menjadi perdebatan ketika dikaitkan dengan 

perjuangan budaya? Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan 

krusial tersebut dengan menggunakan teori hegemoni yang 

dikembangkan oleh Gramsci. Metode pembacaan hegemoni dapat 

membantu memahami perjuangan budayaan yang diemban oleh 

suatu karya sastra. Dengan demikian melalui metode ini, tulisan ini 

dapat membantu menjelaskan polemik keberadaan novel populer 

Islam dalam arena perjuangan kebudayaan di Indonesia. Dengan 

menggunakan metode ini, penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengelaborasi fungsi format novel sebagai sarana yang ampuh 

untuk memastikan keberhasilan negosiasi ideologis dalam 

hegemoni. Oleh karena itu, tulisan ini (1) memperlihatkan proses 

ideologi bersaing dan bernegosiasi melalui struktur novel; (2) 

menunjukkan bagaimana bentuk novel menyusun alur cerita untuk 

mencapai konsensus subaltern.  

B. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis 

terhadap karya sastra. Teori sosiologi sastra memberikan kerangka 

untuk memahami fenomena sastra sebagai arena di mana ideologi 

diperebutkan dan dinegosiasikan. Sastra dapat menjadi bagian 

dari kekuatan konservatif yang berusaha mempertahankan 

struktur sosial, atau kekuatan progresif yang mencoba 

meruntuhkan struktur demi tegaknya struktur sosial baru.140 

Antonio Gramsci (1891-1937) adalah salah satu pemikir yang 

dipengaruhi oleh filsafat Marxisme. Kontribusi Antonio Gramsci 

terhadap sosiologi sastra dapat dipahami melalui tujuannya untuk 

menata kembali budaya, membentuk blok sejarah baru, budaya 

                                                           

139 Irfan Hidayatullah, “Sastra Populer Islami: Sebuah Negosiasi 
Budaya,” Pikiran Rakyat, 2008. 

140 William Q. Boelhower, “Antonio Gramsci’s Sociology of Literature,” 
Comparative Literature Studies 22, no. 4 (1981): 575. 
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hegemonik baru, orang baru dan bahkan negara baru.141 Menurut 

Gramsci, seni sastra memiliki posisi penting sebagai strategi 

budaya untuk mendistribusikan dan menanam ide dengan cara-

cara tertentu sehingga sastra memiliki kekuatan untuk menangkap 

perhatian, membangkitkan serta mengaduk-aduk perasaan 

pembaca.142 Teori Gramsci dikenal sebagai strategi kepemimpinan 

moral dan intelektual atau hegemoni. Hegemoni bukanlah 

peristiwa singkat. Ia  membutuhkan proses jangka panjang yang 

beroperasi di arena budaya.143 Proses hegemoni dalam novel dapat 

digambarkan sebagai berikut: (1) kontak intelektual dengan 

sublatern untuk membangun relasi atau kepercayaan dengan 

sublatern; (2) dekonstruksi common sense subaltern dengan 

menentang ideologi subaltern yang bertujuan untuk membangun 

kesadaran baru; (3) kritik diri subaltern dan konsensus subaltern.  

Objek material penelitian ini adalah novelet Ketika Mas 

Gagah Pergi dan Kembali (KMPdK). Novel ini ditulis oleh Helvi Tiana 

Rosa, pendiri komunitas sastra Forum Lingkar Pena (FLP). 

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi unsur-unsur yang 

disebut ideologi dan unsur-unsurnya yang terlibat dalam negosiasi 

dan kontestasi ideologis. Berdasarkan teori hegemoni Gramsci, 

data yang dianalisis bertujuan untuk menafsirkan dan memberi 

makna pada hubungan negosiasi sebagai cara untuk mencapai 

konsensus. 

                                                           

141 Boelhower, 576; Joseph A Woolcock, “Politics, Ideology and 
Hegemony in Gramsci’s Theory,” Social Economic Studies 34, no. 3 (1985): 
105. 

142 Antonio Gramsci, The Sellections from Cultural Writings (Chicago: 
Haymarket Books, 2012), 93; Joseph P Zompetti, “Toward a Gramscian 
Critical Rhetoric,” Western Journal of Communication 61, no. 1 (1997): 66–
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143 Kylie Smith, “Gramsci at the Margins: Subjectivity and Subalternity,” 
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C. NEGOSIASI IDEOLOGI  

Dengan menerapkan teori Hegemoni, tulisan ini berfokus 

pada narasi kontestasi dan negosiasi antar ideologi dalam ideologi 

Islam dalam novel populer Islam yang ditulis di Indonesia. Ideologi 

Islam yang dihadirkan dalam novel tersebut terdiri dari tiga ideologi 

yang berbeda. Semua tokoh novel KMPdK adalah intelektual dari 

ideologi Islamnya masing-masing. Mereka mewakili tiga kelompok 

Islam, (1) yang berbeda secara ideologi yakni yang mengamalkan 

Islam berdasarkan nilai tradisional dan menolak modernitas, (2) 

yang secara tegas mengamalkan Islam, namun menerima nilai 

modern selama tidak bertentangan dengan dasar tauhid (keesaan 

Tuhan) dan hukum syariah, dan (3) mereka yang mengamalkan 

Islam, sebagai praktik spiritual pribadi dalam domain pribadi, 

bukan dalam domain publik. 

Mas Gagah, tokoh novel itu, bukanlah seorang Muslim yang 

teguh dan saleh. Dia adalah seorang pemuda liberal yang sangat 

modern yang hanya mempraktikkan ajaran dasar Islam. Namun, 

setelah mengunjungi tempat terpencil di Madura bersama dengan 

dosen dan teman-temannya dimana ia bertemu dengan seorang 

ulama tradisional yang sudah sepuh, ia berubah menjadi seorang 

Muslim fundamental tradisional. Ia menolak semua gaya hidup 

modern seperti musik, film, fashion dan istilah, gaya hidup yang 

biasa ia nikmati bersama dengan adiknya. Selain itu, Mas Gagah 

mulai memperkenalkan Islam dengan melakukan dakwah kepada 

orang-orang di sekitarnya termasuk keluarganya. Ia terus 

membujuk wanita muslimah untuk berhijab. Kebanyakan orang 

setuju dengannya kecuali adik perempuannya.144 

Konfrontasi antara Mas Gagah dan adiknya Gita 

menggerakkan plot novel. Gita, narator cerita, adik perempuan Mas 

Gagah percaya bahwa agama adalah kepercayaan spiritual pribadi, 

dan itu bukan identitas publik yang harus diketahui semua orang. 

Dia masih ingin bergaul dengan teman-teman dan menikmati 

kehidupan anak muda sambil mencari calon jodohnya, pacar. Dia 

                                                           

144Helvi Tiana Rosa, Ketika Mas Gagah Pergi Dan Kembali (Jakarta: 
AsmaNadia Publishing House, 2011), 4–7. 
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takut bersembunyi di balik jilbab karena tidak ada yang akan 

memperhatikannya. Oleh karena itu, ia menghindari jilbab dan 

masih merasa perlu sedikit mengekspose keberadaannya di ranah 

publik. 

Ideologi intelektual lain yang dihadirkan dalam novel ini 

adalah Nadia Hayuningtiyas dan Yudistira. Nadia dan Yudistira 

digambarkan sebagai lulusan universitas barat yang aktif 

menyebarkan nilai-nilai Islam. Nadia mulai secara sadar 

mengamalkan Islam baik di ruang publik maupun pribadi saat 

menempuh studinya di Amerika. Ia digambarkan menunjukkan 

identitas keislamannya dengan memakai berjilbab ketika berada di 

Amerika, sedangkan ia menerima Amerika sebagai tujuan di mana 

ia mencerahkan intelektualnya. Yudistira aktif menyebarkan ajaran 

Islam di tempat-tempat umum seperti di bus, kereta api dan 

tempat-tempat di mana orang mungkin mendengarkannya. 

Yudistira prihatin terhadap cara pemerintah mengelola negara, 

tentang korupsi dan tentang perbedaan kelas. 

Nadia dan Yudistira percaya bahwa Islam adalah pedoman 

yang sempurna untuk semua bagian kehidupan, namun mereka 

berpendapat bahwa Muslim juga harus terbuka untuk pendidikan 

barat agar supaya Muslim mampu memberdayakan kehidupan 

mereka setara dengan orang-orang barat. Ideologi yang mereka 

anut diidentifikasi sebagai Islam modern. Islam modern menerima 

nilai, sains, dan pengetahuan barat. Dalam melakukan hal ini, 

intelektual Muslim modern cenderung menyesuaikan kehidupan 

praktis sehari-hari dengan mengacu pada Al-Quran, Sunnah dan 

tradisi muttazilah sekolah. 

Ketiga ideologi ini melakukan perebutan subjek dan 

mengosiasikan ideologi mereka pada tokoh subaltern di dalam 

novel novel melalui relasi antar tokoh yang mewakili ideologi. 

Keberhasilan negosiasi tergantung pada bagaimana hubungan 

antara ideologi intelektual dan subaltern dikencangkan dan 

dilindungi. Bagian berikut adalah penjabaran dari ideologi 

intelektual mana yang berhasil mempertahankan negosiasi dan 

bagaimana intelektual ini memimpin subaltern untuk secara 

konsensual berkompromi dengan ideologi dominan. 
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Negosiasi merupakan elemen penting dalam proses 

hegemoni. Semua pihak bertujuan untuk mencapai kesepakatan 

dengan cara yang persuasif. Namun, hegemoni lebih dari sekadar 

cara persuasif untuk memenangkan negosiasi. Menurut Fontana, 

hegemoni adalah strategi yang terdiri dari kombinasi konsep 

retorika klasik yang berasal dari Isocrates dan Cicero, dan filsafat 

dari Plato. Retorika adalah seni berbahasa yang mengarahkan 

orang untuk mengikuti kehendak pembicara. Retorika bekerja di 

arena hati, sedangkan filsafat berada di ranah pikiran. Filsafat 

adalah pengetahuan yang mencari kebenaran dengan 

menggabungkan penalaran moral dan argumen rasional. Konsep-

konsep klasik ini menunjukkan tiga unsur negosiasi yaitu bahasa, 

penutur/filsuf, dan orang-orang yang menjadi sasaran retorika 

argumen filosofis.145 

Serupa dengan konsep klasik, Gramsci mengidentifikasi 

ketiga unsur tersebut dengan menyebut pembicara sebagai 

ideologi intelektual, ideologi, dan subaltern yang ditentang oleh 

ideologi tersebut. Variabel kunci negosiasi ideologi adalah kontak 

antara intelektual dan subaltern.146 Subaltern mengacu pada 

kondisi subordinasi yang disebabkan oleh dominasi politik, sosial, 

dan budaya. Subaltern adalah individu yang menjadi objek 

pembentukan kembali subjektivitas atau objek “mendidik orang” 

yang dilakukan oleh kaum intelektual.147 

Kontestasi antar ideologi dapat terlihat ketika satu ideologi 

mengkritik ideologi lain. Perlawanan terhadap proses ini dapat 

dikaitkan dengan penciptaan subaltern. Dalam novel KMPdK, Gita 

                                                           

145 Benedetto Fontana, “The Democratic Philosopher: Rhetoric as 
Hegemony n Gramsci,” Italian Culture 23 (2005): 97. 

146 Richard Howson and Kylie Smith, “Hegemoni and the Operation of 
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Interpretation of Gramsci’s Concept of Sublaternity.,” Rethinking Gramsci 14, 
no. 3 (2006): 5. 



143 
 

bisa disebut subaltern karena menolak nasehat Mas Gagah. Dia 

adalah objek Mas Gagah untuk berjilbab dan penolakannya 

didefinisikan sebagai ketidaktaatan. Subalternitasnya 

digambarkan dengan kondisinya di mana dia merasa ditinggalkan 

dan diabaikan oleh kakaknya karena penolakannya untuk berhijab. 

Dia ditinggalkan dan diabaikan karena dia membela akal sehatnya 

tentang pandangannya terhadap praktik keagamaan. 

Gita adalah seorang gadis muda urban yang menikmati 

kehidupan kota. Transformasi ekstrim kakaknya tidak sejalan 

dengan minatnya, dan dengan demikian dia melihatnya sebagai 

orang yang berbeda. Ini memengaruhi respons negatifnya terhadap 

pendapat dan tindakannya. Sebaliknya, konsepsi baru Mas Gagah 

tentang dunia mengubah cara dia melihat adiknya. Bagi Gita, dia 

tidak lagi seperti dulu, dan dia adalah orang yang berbeda yang 

bukan lagi saudara seperti yang dulu baginya. 

Perlawanan Gita terhadap Mas Gagah terjadi pada tataran 

subjektivitas. Dengan kata lain, subalternitas tercipta di sekitar 

subjektivitas.148 Gita menolak untuk berjilbab dan menjalani 

kehidupan kakaknya. Gita tidak mau menukar kebebasannya 

dengan memakai hijab. Saat Gita mengungkapkan protesnya, 

orang-orang menertawakan ketidaktahuannya. Dia dikritik karena 

sangat tertinggal, karena tidak mengikuti tren Islam. Dia mewarisi 

sesuatu yang salah dalam dirinya. Alhasil, kakaknya 

menyembunyikan Gita dari temannya seperti narasi di bawah ini: 

“[…] nonton film bareng teman,” kataku sambil memakai 

sepatu, “Karena Mas Gagah selalu menolak setiap kali aku 

meminta untuk ikut nonton. 

[…] tidak ada teman Mas Gagah yang tidak saya kenal dan 

dekat dengannya. Tapi sekarang, Mas Gagah jarang 

                                                           

148 Kylie Smith, “Hegemony, Subalternity, and Subjectivity in Early 
Industrial Sydney.” Ed,” in Hegemony Studies in Consensus and Coercion, ed. 
Howson Richard and Kylie. Smith. (New York: Routledge., 2008), 110. 
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mengenalkan saya kepada mereka, sayangnya mereka 

terlihat ganteng-ganteng.149 

Kritik terhadap subaltern merupakan bagian dari strategi 

untuk membangkitkan kesadaran akan pengetahuan subaltern.150 

Kritik ini dimaksudkan untuk mendekonstruksi akal sehat 

subaltern agar dapat dibangun konsepsi baru tepat di hati dan 

pikiran Gita. 

Gita dikritik tidak hanya oleh Mas Gagah tetapi juga oleh 

Tika, sahabat Gita. Dia juga menyalahkan Gita karena menolak Mas 

Gagah. Namun, Tika mempunyai cara lain yakni mengajak Gita 

untuk bertemu sepupunya, intelektual lain yang mengenakan jilbab 

saat dia belajar di Amerika. Langkah ini terkait dengan apa yang 

ditunjukkan Gramsci bahwa pertemuan Gita dan Nadia membuka 

kemungkinan apa yang diidentifikasi sebagai negosiasi antara akal 

sehat subaltern dan ideologi hegemonik. 

Lebih jauh lagi, kualitas intelektual merupakan salah satu 

bagian dari strategi yang memungkinkan negosiasi berjalan dengan 

lancar.151 Seperti yang diperlihatkan dalam novel,  Nadia yang 

merupakan lulusan dari universitas Amerika adalah kualitas yang 

menarik perhatian Gita. Dia tidak menolak negosiasi. Kerudung dan 

Amerika bagi Gita adalah sebuah kontradiksi, namun Nadia mampu 

memadukannya dengan sempurna. Kondisi ini menarik Gita karena 

Gita telah berfantasi dan mengidealkan Amerika melalui menyukai 

gaya hidup, film dan musik. Amerika adalah imajinasi Gita tentang 

kehidupan dan kebebasan. Akal sehat Gita dibangun dari budaya 

populer barat. 

                                                           

149 Helvi T Rosa, Ketika Mas Gagah Pergi Dan Kembali (Depok: 
AsmaNadia Pulishing House, 2011), 8–11. 

150 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ed. Quantin 
Hoare and Geoffrey Nowell Smith, First edit (New York: International 
Publisher, 1971), 225. 

151 Gramsci, 125. 
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Momen pertemuan antara Gita dan Nadia adalah momen 

negosiasi. Kualitas Nadia berkontribusi untuk membangun 

kepercayaan atau keyakinan Gita kepada Nadia. Gita mencintai 

lingkungan Nadia, dan dia mempercayai Nadia karena 

kemampuannya menyesuaikan Islam dalam kehidupan modern. 

Gita tidak ingin meninggalkan ranah modernnya, dan Nadia berada 

tepat di tengah ranah. Nadia memberinya model sempurna sebagai 

seorang Muslim yang baik hati yang dia inginkan. Gita tetap ingin 

menikmati musik, film, dan fashion meskipun dia akan berhijab di 

masa depan. Gita percaya pada Nadia bahwa dia tidak seperti 

kakaknya yang terus meminta Gita untuk tidak melakukan ini dan 

itu. Kepercayaan ini melambangkan negosiasi telah dimulai yang 

sesuai dengan catatan Gramsci bahwa tidak akan ada hegemoni 

tanpa hubungan antara subaltern dan intelektual dan hubungan ini 

berdasarkan kepercayaan. Keyakinan kepada siapa atau kepada 

apa merupakan elemen terpenting dalam negosiasi.152 

Karena hubungan tersebut telah dikokohkan fondasinya 

oleh kepercayaan, pintu penanaman ideologi terbuka lebar. Mari 

kita lihat kutipannya di bawah ini: 

Mas Gagah tertawa. Sore itu dengan sabra dan panjang 

lebar dia berbicara padaku. Tentang Allah, tentang 

Rasulullah […]. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian 

lama, aku merasa kembali menemukan Mas Gagahku yang 

dulu. 

[…] 

“Kok tumben Gita mau dengerin Mas ngomong?” Tanya 

Mas Gagah tiba-tiba. 

Aku capek marahan sama Mas Gagah!” Ujarku sekenanya. 

"Emang Gita ngerti yang Mas katakana?”  

“Tenang aja, Gita nyambung kok!” kataku jujur. Ya, Mbak 

Nadia juga pernah menerangkan hal demikian. Aku 

mengerti meski tak mendalam.  

                                                           

152 Gramsci, 339. 
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Malam itu saya ditemani tumpukan buku-buku Islam milik 

Mas Gagah. Sepertinya saya mendapat hidayah.153 

Dialog tersebut menyiratkan bahwa informasi keislaman 

yang diperoleh Gita bukan dari Mas Gagah, melainkan dari Nadia. 

Dia mendengarkan Mas Gagah bukan karena dia ingin menerima 

ilmunya, tetapi niatnya adalah untuk memenangkan kembali kasih 

sayang Mas Gagah. Dia membutuhkan teman dan merasa 

kesepian tanpa dia. 

Nadia adalah sumber informasinya. Nadia sudah 

menjelaskan semuanya sebelum Mas Gagah mengajarinya. Ini 

jelas menunjukkan bahwa dia tidak belajar apa-apa dari buku-buku 

yang dipinjamkan Mas Gagah, tetapi dia tidur di antara buku-buku 

itu. Penolakan Gita terhadap bujukannya juga terlihat dalam dialog 

di bawah ini: 

Hari-hari berlalu. Aku dan Mas Gagah mulai dekat lagi. […] 

Sebenarnya banyak hal yang masih belum bisa saya 

pahami, belu bisa kuterima dari keberadaan Mas Gagah, 

tetapi sungguh aku tak mau kehilangan sosoknya. Aku ingin 

bisa menjaga kedekatan kami selama ini.  

Sekarang Mas Gagah tampaknya sangat senang atas 

ketaatan saya; mengenakan busana sopan, gaun panjang 

dan tertawa sopan. 

“Coba pakai jilbab Git!” pinta Mas Gagah suatu ketika. 

[…] 

“[…] Saya belum mau!” 

Mas Gagah tersenyum. “Gita lebih anggun kalau pakai 

jilbab dan Insya Allah lebih dicintai Allah . Kayak Mama.” 

Gita mau, tapi tidak sekarang” kataku. Aku memikirkan 

bagaimana dengan seabrek aktivitasku kini, prospek masa 

depan, calon suami nanti, dan semacamnya. 

                                                           

153 Rosa, Ketika Mas Gagah Pergi Dan Kembali, 2011, 11–12. 
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“Itu bukan halangan,” Mas Gagah berkata seolah dia 

mengerti pikiranku.  

Aku menggelengkan kepala (Rosa, 2011, hlm. 13-14).154 

Dialog ini kembali menegaskan bahwa Gita menolak konsepsi Mas 

Gagah. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan masa 

depan Gita. Masa depan menjadi pertimbangan penting bagi 

subaltern untuk memutuskan menerima atau tidak menerima 

pendapat kaum intelektual. Seperti yang terlihat dalam dialog, Mas 

Gagah tidak memiliki alasan yang meyakinkan terkait pemikiran 

rasional Gita. Alasan Mas Gagah berhijab adalah “Allah akan 

mencintaimu” tidak masuk akal bagi Gita. Sebagai gadis rasional 

modern, dia tidak bisa melihat dan merasakan cinta Allah 

sementara "cinta Allah" membutuhkan penjelasan spiritual. 

Namun, Mas Gagah tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 

masa depan. Pengarang membungkam Mas Gagah. 

Selain itu, perubahan Mas Gagah tidak menarik Gita untuk 

menjalani kehidupan Mas Gagah. Oleh karena itu, mengikuti 

pertanyaan Gita tentang masa depannya, pengarang merancang 

pertemuan di mana rasa takut Gita akan diatasi. Untuk mengatasi 

rasa takut memakai jilbab, Nadia menjelaskan bagaimana Jilbab 

bisa disesuaikan di masa sekarang dan masa depan. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Howson & Smith bahwa masa lalu dan masa depan 

merupakan elemen penting dalam mencapai ideologi hegemonik. 

Intelektual menggunakan masa depan untuk mendapatkan 

persetujuan dari subaltern masa kini. Masa depan jelas ditegaskan 

dalam dialog antara Gita dan Nadia.155 Dalam penjelasannya 

mengapa memilih berjilbab, Nadia menjelaskan delapan alasan 

yang secara rasional ia menonjolkan jilbab sebagai pemberdayaan 

perempuan seperti dikutip di bawah ini: 

[…] 

                                                           

154 Rosa, 13–14. 

155 Howson and Smith, “Hegemoni and the Operation of Consciousness 
and Ceorcion,” 5. 
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Keenam, dengan jilbab, kontrol ada di tangan perempuan, 

bukan lelaki. Dia memiliki hak untuk memutuskan pria 

mana yang berhak dan tidak berhak melihatnya.” 

Hadirin mengangguk-angguk. Yes! 

“Ke tujuh” Dengan memakai jilbab pada dasarnya wanita 

telah melakukan seleksi terhadap calon suaminya. Orang 

yang tak memiliki dasar agama yang kuat, akan enggan 

untuk melamar gadis berjilbab, bukan?” 

Aku menunduk lebih dalam.  

Terakhir, jilbab tidak pernah menghalangi seorang 

muslimah untuk maju dalam kebaikan,” ujar Mbak Nadia. 

“Oh ya berjilbab memang bukanlah satu-satunya indikator 

ketakwaan, namun berjilbab merupakan realisasi amal dari 

keimanan seorang muslimah. Jadi lakukanlah 

semampunya. […]. 

Aku berdiri memberi tepuk tangan untuk Mbak Nadia. 

Keren banget alasannya berjilbab. “Alasan ini Mbak, yang 

bisa saya terima!” teriakku. “Biasanya yang saya dengar: 

kita, perempuan pakai jilbab untuk membantu lelaki 

menjaga pandangan mereka? Nggak banget deh!” 

teriakku.156  

Dalam arena ini, novel ini menggambarkan kontestasi dua 

ideologi, ideologi Nadia dan Mas Gagah. Namun dalam acara ini 

suara Mas Gagah tidak dideskripsikan, dan suara Nadia 

diintensifkan dengan memberikan kesempatan kepada Gita untuk 

berdialog dengan Nadia. Dialog ini adalah dialog antara Gita dan 

Nadia, dan Gita dengan dirinya sendiri. Dialog antara dirinya sendiri 

adalah kritik diri yang menunjukkan pikiran sadarnya mengkritik 

akal sehatnya sendiri. Dialog pada dirinya ini digambarkan 

menertawakan dirinya sendiri, setuju dan bertepuk tangan, dan 

mengangguk dalam-dalam. 

                                                           

156 Rosa, Ketika Mas Gagah Pergi Dan Kembali, 2011, 18. 
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Nadia mampu menjelaskan secara rasional kemungkinan 

masa depan yang bisa diperoleh Gita dengan mengenakan Hijab. 

Dalam menjawab keraguan Gita yang menganggap jilbab 

membatasi gerak perempuan dan menyembunyikannya di balik 

jilbab, Nadia memunculkan asumsi logisnya dengan menunjuk 

fakta empiris yang dialami Nadia. Setelah memahami alasan logis 

bahwa jilbab memberdayakan posisi perempuan baik akses materi 

maupun akses calon suami atau laki-laki, ketakutan akan masa 

depan Gita dengan memakai jilbab tampaknya memudar. Dia 

setuju untuk memakai jilbab. Gita yakin dengan apa yang Nadia 

katakan karena Nadia sendiri yang memakai jilbab dan mampu 

menjelaskan secara logis berdasarkan pengalamannya sendiri. Dia 

memiliki data eksperimen yang akurat. Penjelasan bahwa memakai 

jilbab dapat membantu Gita untuk mendapatkan karir dan 

pasangan hidup di masa depan dapat diterima oleh Gita. 

Di bagian akhir novel, pengarang menutup arena Mas 

Gagah untuk mengartikulasikan suaranya. Dia dibungkam dengan 

menggambarkan dia meninggal dalam kecelakaan dalam 

perjalanan kembali dari melakukan dakwah Islam di daerah 

kumuh. Dia tidak diberi ruang di dunia material tetapi dipindahkan 

ke dunia setelahnya. Dia digambarkan sebagai seorang sahid 

dalam jihadnya, yang berarti bahwa dia meninggal ketika dia 

melakukan perjalanan spiritual untuk melakukan hal-hal yang baik 

dan bermanfaat. 

Bagian kedua dari cerita menunjukkan pentingnya peran 

nostalgia selama proses negosiasi ideologis. Istilah nostalgia 

berasal dari dua kata Yunani yaitu notos (kembali ke rumah) dan 

algos (sakit atau kesedihan). Nostalgia dikaitkan dengan hilangnya 

bangsa, rumah dan masa kanak-kanak. Dalam cerita ini, nostalgia 

dapat diidentifikasi dengan kehadiran yang baru sosok misterius 

yang kemudian dikenal sebagai Mas Yudistira, seorang pemuda 

berpenampilan sederhana berbaju lengan panjang dan celana 

jeans yang aktif berdakwah di tempat umum seperti angkutan 

umum. Kegiatan Yudistira memunculkan nostalgia Gita masa 

kecilnya dengan kakaknya, Mas Gagah, dan overs telah berutang 

kesalahannya menolak dakwahnya. Yudistira tampil sebagai 

bayangan mendiang Mas Gagah yang dakwahnya tentang jilbab 
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atau cadar pernah ditolak Gita. Melalui mendengarkan dakwah 

Yudistira, Gita mengunjungi nostalgianya melalui imajinasi. Saat 

nostalgia menghantuinya, dia datang menemui teman-teman lama 

Mas Gagah dan mengungkap bahwa dia menemukan arwah 

almarhum Mas Gagah di Yudistira. 

Bang Urip menatapku ingin tahu. […] 

Saya tercenung. “Mungkin wajahnya nggak ya, Bang. Tapia 

pa yang dilakukan, kepedulianya.. entahlah. Gita merasa 

dekat saaj dia lakukan, kepeduliannya.. entahlah. Gita 

merasa dekat saja dengannya. Gita merasa sprit yang sama 

dalam dirinya sendiri seperti spirit dalam diri Mas Gagah.  

Kembali mengingat masa kanak-kanak juga dapat 

berfungsi untuk memastikan sosok tertentu yang ingin dipulihkan 

dalam ingatan seseorang. Nostalgia dapat memandu ke bentuk 

kebahagiaan tertentu yang orang ingin pulihkan untuk kehidupan 

di masa depan. Kutipan di atas menunjukkan ketika perasaan 

bersalah Gita kepada Mas Gagah berubah menjadi perasaan cinta 

kepada Mas Yudistira, Gita kembali ke nostalgia untuk memastikan 

bentuk masa depannya yang mungkin. Gita menganggap bahwa 

ideologi Islam Mas Gagah serupa kepada Yudistira, akibatnya Gita 

mulai mau mengadopsi gaya Mas Gagah gaya yang pernah dia 

benci dan tolak. Dia tidak mengenal Yudistira, namun dia berusaha 

menarik perhatiannya. Hal ini membuat Gita tanpa kritis memasuki 

dunia Mas Gagah dan Yudistira dengan ikut berdakwah, dan 

melebarkan cadarnya. 

Persandingan nostalgia Mas Gagah dan harapan akan cinta 

Yudistira berarti dua ruang waktu dihadapkan pada Gita, dan pada 

saat yang bersamaan ia terlepas dari masa kininya. Nostalgia masa 

lalu dan harapan masa depan hanya dapat diakses melalui 

imajinasi. Pengalaman membayangkan masa lalunya dan masa 

depannya berhubungan dengan perasaannya yang akan 

merancang penerimaan atau penolakannya terhadap suatu 

ideologi. Sebagaimana yang diceritakan dalam cerpen, nostalgia 

terhadap masa lalu dan obsesi terhadap masa depan menjadi 

penggerak transformasi budaya dalam diri Gita, dan 

penerimaannya secara suka rela terhadap ideologi Mas Gagah, dan 
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lelaki yang menjadi incarannya, Mas Yudistira. Imajinasi yang 

melaluinya masa lalu dan masa depan dapat diakses secara 

langsung terkait dengan hati dan pikiran Gita. Dengan imajinasi ini, 

perlawanan dan penolakan Gita tidak ada. Perasaan yang kuat ke 

masa lalu dan masa depan tidak meninggalkan ruang untuk 

kesadarannya pada saat sekarang. Dia bertransformasi secara 

langsung dan patuh demi nostalgia masa lalu dan harapan masa 

depan. Imajinasinya menempati hati dan pikirannya, tempat di 

mana negosiasi berlangsung, di mana subjektivitas dibentuk, dan 

di mana keputusan dibuat. Transformasi budaya ditetapkan 

berdasarkan imajinasi yang tidak ada eksistensi materialnya. 

Sublatern dihapus dari realitasnya dan dibawa untuk berkeliaran di 

masa lalu dan masa depan dengan imajinasi seperti yang 

ditunjukkan di bawah ini: 

Kini aku lebih rapi dalam jilbab. Tutut yang paling girang 

sampai sujud syukur segala melihat aku bertekad untuk tak 

lagi pakai baju ketat atau kerudung terawang. 

Alhamdulillah. Tetapi kalau mau jujur, Mas Kotak-kotak itu 

punya andil dalam keislamanku, meski aku lebih teguh 

berjilbab bukan karena dia melainkan karena Allah.157 

Kutipan ini menunjukkan bahwa Yudistira adalah 

inspirasinya mengadopsi jilbab yang lebih besar. Namun, untuk 

memastikan ideologi islam Yudistira, Gita mengunjungi nostalgia 

masa kecilnya, ideologi Mas Gagah melalui imajinasi.  Namun, dia 

akhirnya menemukan bahwa Yudistira tidak persis seperti yang ada 

di imajinasi Gita. Mas Gagah tidak menerima tradisi Barat, 

sedangkan Yudistira memandang Barat sebagai salah satu sumber 

yang bisa memberdayakan ideologi Islam. Mas Gagah menolak 

gaya hidup Barat, sedangkan Yudistira mengejar gelar doktor di 

Universitas Prancis. 

                                                           

157 Rosa, Ketika Mas Gagah Pergi Dan Kembali, 2011; Roaring Twenties, 
“The Objects of Affection: Semiotics and Consumer Culture,” Choice Reviews 
Online 48, no. 07 (2011): 48-3685-48–3685, 
https://doi.org/10.5860/choice.48-3685. 
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Kepulangannya dari Prancis menjadi interupsi dan koreksi 

terhadap transformasi Gita. Yudistira menerima nilai-nilai Barat 

sebagai panutan dan pedoman gaya hidup. Ideologi Islam yang 

diproyeksikan pengarang dalam novel ini adalah Islam yang 

berasimilasi dengan negara-negara kapital seperti Amerika dan 

Eropa. Amerika dan Eropa memiliki sumber kekuatan tertentu yang 

dapat memberdayakan posisi Islam. Di sini penulis meninggalkan 

ideologi Mas Gagah, dan menekankan pentingnya nilai Barat di 

samping nilai Islam. Kisah ini menekankan baik pada bagian 

pertama maupun bagian kedua bahwa kebudayaan Barat memiliki 

peran yang signifikan dalam mengembangkan Islam. Cerita 

tersebut menekankan bahwa Gita telah bertransformasi dan 

sepakat untuk dipimpin secara moral dan intelektual pertama oleh 

Nadia dan kemudian oleh Yudistira, bukan oleh Mas Gagah. 

Menjelang akhir cerita, Gita semakin dekat dengan calon 

suami impiannya, Yudistira. Perjuangannya dalam memakai jilbab 

yang lebih besar dan konsistensinya dalam mengamalkan dakwah 

dibalas dengan kesempatan untuk bertemu, dan kemudian bekerja 

pada Yudistira. Ini mengungkap gagasan lain bahwa transformasi 

mengadopsi jilbab dan pertemuan pada budaya Amerika dan Eropa 

juga menunjukkan asimilasi kesucian perempuan ke kekuatan 

superpower Ideologi Islam dari novel ini menyiratkan posisi vital 

kesucian perempuan dalam mencapai kekuatan superpower. Hal 

ini menunjukkan bahwa syarat partisipasi Gita dalam ekonomi, 

dakwah dan mungkin hidupnya Yudistira terletak pada 

kepribadiannya yang dibentuk, ditandai, dan diidentifikasi melalui 

jilbab. 

D. PENUTUP 

Novel adalah ranah imajinasi estetis di mana imajinasi 

memberikan ruang untuk melihat masa lalu dan masa depan yang 

jelas. Imajinasi terkait dengan lingkup sensual di mana orang 

mengalami melalui perasaan mereka yang sangat mempengaruhi 

konsepsi manusia dan keputusan mereka untuk setuju atau tidak 

setuju. Posisi ini mengungkap efektivitas penggunaan novel 

sebagai sarana untuk menggerakkan perasaan objek hegemoni. 

Dengan membangkitkan perasaan subaltern melalui 

memindahkan mereka dari masa sekarang ke masa lalu dan masa 
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depan, novel ini membujuk dan mendesak objek hegemoni untuk 

secara suka rela memutuskan posisinya. Ini berarti bahwa 

hegemoni menjauhkan orang dari pikiran sadar mereka. Dengan 

demikian, hegemoni bekerja sebagai cara paling efektif untuk 

menggerakkan dan menyatukan konsepsi masyarakat tentang 

dunia untuk menjadi kekuatan yang kuat dalam perjuangan 

budaya. Hal ini dapat menjawab pertanyaan mengenai posisi novel 

populer Islami yang menjadi pusat perdebatan karena penyatuan 

isi Islam dan bentuk novel dapat sangat mempengaruhi perubahan 

sosial dan budaya. Perubahan budaya tersebut berupa asimilasi 

Islam dengan kekuatan kapital yang kuat dengan membentuk dan 

membentuk gaya hidup Islami, yaitu pertama dengan memakai 

jilbab. 
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