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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب 

 ta T Te ت 

 sa S es (dengan titik di atas) ث 

 jim J Je ج

 h H ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س 

 syin Sy es dan ya ش 

 sad S es (dengan titik di bawah) ص

 dad D de (dengan titik di bawah) ض

 ta T te (dengan titik di bawah) ط 

 z Z zet (dengan titik di bawah) ظ 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف 

 qaf Q Qi ق 

 kaf K Ka ك

 lam L El ت 
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 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ه

 hamzah ‘ Apostrof ء

 ya Y Ye ي

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

tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath’ah A A ا ´

 Kasrah I I ا̧

 Dammah U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

̊ ي   Fath’ah dan ya’ Ai a dan i ى ´

 Fath’ah dan wau Au a dan u ى ´̊ و 

Contoh: 

a.  ف ́ ́ ك ̊ ي   : kaifa 

b.  ل ́ ́ ه ̊ و  : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 
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َ   ا ...  ́ ǀ  ...ي   َ  ́
Fath’ah dan alif atau 

ya’ 
a> 

a dan garis di 

atas 

 <Kasrah dan ya’ i ي ¸ى
i dan garis di 

atas 

 <Dammah dan wau u و   ى 
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

a.  ت ́ ا   َ  ́  māta :م

b.  مى ́ ر ́  : ramā 

c.  ل ́

d.  ت  

ي   qīla :ق̧ 

 yamūtu :ي́  مو 

4. Ta’ marbutah 

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

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah[h]. 

Jika suatu kata berakhiran tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

tā’marbūṭah itu ditransliterasi dengan ha[h]. Contoh: 

رو  األ   ضة́  .a   ال ´طف ˚  ́ : rauḍāh al-aṭfāl 

fāḍilah-al  madīnah-al  : ة ض́ل ¸  ا́ الف   ة ´دين ̧ م ́  ال   b. 

c.  كمة ̧ ح ̊  ل   al-ḥikmah :ا́ 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah (Tasydīd) yang dalam sistem penulisan bahasa arab 

dilambangkan sebagai tanda Tasydīd (ّـ ). Dalam transiterasi dilambangkan 

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

a. rabbanā  :   ´ ا ر́بَّن 

najjainā  : ن´    َ  .b   ا ج́ين َ 

c.  ح  ق ́  al-ḥaqq :ال 

d.  م ́ ̧ ع '  nu’’ima :ن 
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e.  عد  و  ́ : ‘aduwwun 

Jika huruf ى ber-tasydīd di akhir kata dan didahului oleh huruf yang 

bertanda kasrah ( ِـ  ), maka transliterasinya seperti maddah yaitu ī. Contoh: 

a.  ي  

b.  ي  

́ ع ̧ ل 

 ر̧ب́   ع́ 

:’Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال (alif lam 

ma’rifah). Skripsi ini, transliterasi yang digunakan untuk kata sandang adalah al-, 

baik itu ketika diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata 

sandang tersebut ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). Contoh: 

a.  س    َ ل  م ̊  ش َ   al-syams (bukan asy-syams) :ا ̊ 

b.   ل  ´زل ´ة َ  ز ̊  ل  َ   al-Zalzalah (bukan az-zalzalah) :ا ̊ 

c.   سف́ ة ́ ̊ ل   ̊ لف́   al-falsafah :ا 

d.  د ال́  لب̧   al-bilād :ا ̊ 

7. Hamzah 

Transliterasi huruf hamzah yang apostrof (ʼ) hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabilah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh: 

a.  ن ́ ̊ و  أ̊  م  ر   ta’murūn :ت́ 

nau’-al : ́وع ̊  لنَّ ا   b. 

c.  ي  ء ̊ ́ ش  : syai’ 

d.  ر   ت ̊  .umirtu :أ̧ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab adalah kata, istilah atau kalimat yang belum 

dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata, istilah atau kalimat yang 

telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam akademik 

tertentu, tidak lagi mengikuti cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an 

yang jika ditransliterasi menjadi al-Qurān, alhamdulillah, dan munaqasyah. 
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Namun, jika kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

a. Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

b. Al-sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah ( هههه ) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 

dīnullāh  :  ̧ هلل   ن   دي   a. 

b.  ̧الل  billāh :ب̧ 

Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

̧ ة  هلل̧  ́ م  ̊ ح  ́ ر  ̊ ي   .hum fī raḥmatillāh:ه ̊ م  ف̧ 

 

10. Huruf Kapital 

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf 

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

kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, dan bulan), serta huruf pertama pada permulaan kalimat. 

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

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

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A pada kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Begitu juga pada huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

a. Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

b. Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

c. Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

d. Abū Naṣr al-Farābī 

e. Al-Gazālī 
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Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al- 
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn). 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, 
Naṣr Ḥāmid Abū). 

 
f. Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

 

Apabila nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak tiri) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhri itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Berikut beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah: 

a. swt. = subḥānahū wata’ālā 

b. saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 

c. a.s. = ‘alaihial-salām 

d. H = Hijrah 

e. M = Masehi 

f. SM = Sebelum Masehi 

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

h. w. = Wafat Tahun 

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

j. HR = Hadis Riwayat 

k. Cet. = Cetakan 

l. t.p. = Tanpa penerbit 

m. t.t. = Tanpa tempat 

n. t.th. = Tanpa tahun 

o. h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Iqbal 

Nim : 30400119058 

Judul : Gerakan Perlawanan Seniman (Studi Kasus Karya Seni UKM eSA 

Merespon Kebijakan Pemerintah) 

 

Penelitian ini membahas tentang “Gerakan Perlawanan Seniman (Studi 

Karya Seni UKM eSA Merspon Kebijakan Pemerintah” dengan rumusan masalah: 

1) Bagaimana bentuk gerakan perlawanan melalui karya UKM SB eSA. 2) Faktor 

pendukung dan penghambat dalam memperkenalkan seni sebagai media 

perlawanan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

penelitian sosiologis analisis konten. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

pekerja seni kampus yang tergabung dalam organisasi UKM eSA, masyarakat 

yang merasakan langsung gerakan pada organisasi kesenian. Metode 

pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

instrumen penelitian berupa kamera, buku catatan, pulpen, alat perekam suara. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi langkah- 

langkah reduksi data, penyajian data, teknik analisis perbandingan, penarikan 

kesimpulan, dan pemilihan informan. 

Hasil penelitian: 1) Bentuk Gerakan Perlawanan Melalui Karya UKM SB 

eSA antara lain seni rupa, karya sastra, seni musik dan vocal, seni teater, seni tari 

dan sinematografi. 2) faktor pendukung dan penghambat dalam memperkenalkan 

seni sebagai media perlawanan faktor pendukung yaitu rasa ingin tahu yang tinggi 

dan faktor lingkungan. Faktor penghambat yaitu pembagian waktu dan faktor 

kebiasaan. 

Implikasi penelitian ini diharapkan Pada pelaku Gerakan Seniman, 

diharapkan mampu mempertahankan eksistensi gerakannya, agar cita-cita untuk 

mewujudkan situasi masyarakat yang berkeadilan. Selain itu gerakan ini juga 

mampu membuka ruang dan membangun konektifitas dengan gerakan 

prodemokrasi dan hak asasi diseluruh indonesia khusunya yang ada di Kota 

Makassar. Pemerintah Kota Makassar, sebagai kota yang sedang menuju kota 

maju, Makassar harus menjadi tempat yang ramah bagi semua lapisan masyarakat 

tanpa terkecuali. Sehingga regulasi atau aturan yang diciptakan harus 

memperhatikan dan keberpihakannya harus mengedepankan kesejahtraan 

rakyatnya khusunya bagi kelompok-kelompok yang minoritas salah satunya 

kelompok seniman. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih ke pada 

kelompok seniman yang tentunya juga sebagai masyarakat yang harus 

disejahterakan. 



 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Materi-materi ilmu sosial terutama dalam ranah ilmu sosiologi, dengan 

cara yang lebih sederhana dapat dijelaskan sebagai penelitian terhadap manusia 

dalam konteks kehidupan bersosial. Hal ini muncul karena kesadaran akan 

kenyataan bahwa manusia secara alami terlibat dalam interaksi sosial dan hidup 

dalam kelompok-kelompok. Aspek sosial ini tercermin dalam tindakan sehari-hari 

di mana kita selalu berinteraksi dengan sesama. Kita berkomunikasi, 

menyesuaikan diri dengan norma-norma, memberikan atau mengikuti instruksi, 

menghibur, mengkritik, dan melakukan berbagai tindakan lainnya terhadap orang 

lain. Sejak lahir, kita senantiasa bergantung pada interaksi dengan sesama untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup.1 

Menjalani kehidupan, manusia harus berintegritas antara satu dengan yang 

lain, seperti dalam QS. Al- Hujurat/49:13: 
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Terjemahnya: 

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki- laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa- 

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling 

bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”2
 

 
 



 

 

h.12-13. 

1 Gunawan Wiradi, Metodolgi Studi Agraria (Cet. I; Bogor: Sajogyo Institute, 2009), 

2 Detiknews,  https://news.detik.com/berita/d-5660977/surat-al-hujurat-ayat-13-arti- 
bacaan-dan-maknanya 
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Bagian awal dari kalimat di atas "Sebenarnya, kami menciptakan kalian 

dari laki-laki dan perempuan" menegaskan bahwa semua individu memiliki nilai 

kemanusiaan yang setara di mata Allah. Tidak ada perbedaan nilai antara laki-laki 

dan perempuan karena asal usul manusia berasal dari laki-laki dan perempuan. 

Pernyataan ini merujuk kepada kesimpulan yang diungkapkan dalam bagian akhir 

kalimat ini, yaitu "Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang 

paling bertaqwa." Oleh karena itu, upayakanlah untuk meningkatkan tingkat 

ketakwaan agar dapat dianggap mulia di hadapan Allah. Salah satu pesan yang 

diungkapkan dalam ayat ini adalah bahwa manusia diciptakan dalam beragam 

kelompok suku dan bangsa. Keragaman ini seharusnya mendorong kita untuk 

saling mengenal satu sama lain. Gerakan sosial yang memiliki dasar solidaritas 

yang kuat harus didasarkan pada gegap gempita saling pengenalan antar 

kelompok. 

Wujud-wujud pertentangan dan perselisihan sosial merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari esensi proses pembentukan masyarakat manusia dan struktur 

sosial. Dalam keragaman kehidupan masyarakat, terutama dalam dimensi fisik, 

mental, dan kognitif, konflik menjadi narasi yang melekat padanya. Perbedaan 

dalam hal kualitas fisik, kejiwaan, serta pemahaman kognitif menjadi pemicu 

utama timbulnya perselisihan dalam kehidupan bersama. Kelompok seniman pun 

bersatu dan menyusun strategi dalam gerakan sosial dengan tujuan mengakui hak 

asasi kemanusiaan mereka dan memperoleh kemampuan untuk membentuk 

perubahan dalam nasib pribadi dan kolektif. 

Terdapat usaha dari para seniman untuk mengubah arah nasib dan struktur 

sosial, yang direalisasikan melalui upaya gerakan sosial dan karya seni, dengan 

aspirasi meraih pengakuan di tengah masyarakat dan, pada tingkat yang lebih luas, 

menjelang tercapainya kesetaraan. 

Sekalipun demokratisasi telah berjalan sejak kejatuhan rezim Orde Baru di 

tahun 1998, namun dalam tataran praktik negara ditingkat lokal sebagian hal 

masih mewarisi kekhasan dari watak otoritarianisme rezim masa lalu. Sejatinya, 

perubahan ke arah demokratis juga diikuti oleh perubahan yang mendasar dalam 

hal keterlibatan masyarakat dalam proses-proses sosial, ekonomi dan politik, dari 
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kebijakan yang bertumpu pada top down menuju bottom up. Secara sederhana 

dapat dikatakan bahwa esensi dari perubahan politik ke arah demokrasi yang 

terjadi adalah menuntut keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan 

publik.3 

Gerakan reformasi melambangkan usaha transformasi yang mengarah 

kepada perbaikan. Selama ini, istilah reformasi telah menghubungkan dirinya erat 

dengan ranah politik. Faktanya, dampak reformasi di ranah politik sudah terasa 

sejak tahun 1998. Gerakan reformasi berdiri sebagai respons terhadap krisis dan 

ketidakpuasan yang merasuki berbagai bidang kehidupan, termasuk krisis politik, 

ekonomi, hukum, dan sosial. 

Namun sayangnya, gerakan reformasi hanya menjadi slogan semata, 

bukanlah sebuah upaya pembaruan sistem atau pergantian figur politik yang 

memiliki integritas. Sehingga, upaya reformasi ini mengalami kegagalan karena 

telah dimanfaatkan oleh para pelaku politik oportunis yang mementingkan 

kepentingan pribadi, juga karena minimnya pengawasan dari gerakan masyarakat 

sipil yang berkelanjutan. Gerakan reformasi yang awalnya diharapkan sebagai 

pintu gerbang menuju perbaikan nasib bangsa, kini banyak yang merasakan telah 

berubah menjadi alat penindasan yang menghimpit kehidupan rakyat kecil. 

Gerakan Perlawanan Seniman adalah sebuah gerakan sosial dan budaya 

yang melibatkan seniman dan para penggiat seni dalam upaya untuk menghadapi 

ketidakadilan sosial, politik, atau ekonomi. Gerakan ini sering kali muncul dalam 

konteks situasi yang memerlukan perubahan dalam masyarakat, dan seniman 

berperan sebagai agen perubahan yang menggunakan seni sebagai alat untuk 

menyampaikan pesan dan memobilisasi pendukung. 

Latar belakang dari Gerakan Perlawanan Seniman bisa melibatkan 

beberapa faktor, seperti: 

1. Ketidakpuasan Terhadap Sistem Politik: Seniman seringkali 

memiliki pemikiran kritis dan sensitivitas sosial yang tinggi. Ketika 

 

3 Abu Bakar, dkk. “Good Governance dan Gerakan Sosial: Studi Kasus Kebijakan 

Pertambangan Di Kabupaten Kepulauan Selayar”, Jurnal Sosioreligious 4, no. 2 (2019), h. 82. 
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mereka merasa bahwa sistem politik yang ada tidak adil atau tidak 

mewakili kepentingan masyarakat, mereka dapat bergabung dalam 

gerakan perlawanan untuk menyuarakan perubahan. 

2. Perubahan Sosial yang Dibutuhkan: Ketika ada masalah-masalah 

sosial yang mendesak seperti ketidaksetaraan, diskriminasi rasial, 

penindasan politik, atau masalah lingkungan, seniman seringkali 

merasa tanggung jawab untuk menggunakan kreativitas mereka 

sebagai alat untuk mengilhami perubahan sosial. 

3. Inspirasi dari Gerakan Sebelumnya: Gerakan Perlawanan Seniman 

sering kali terinspirasi oleh gerakan sosial atau politik sebelumnya 

yang telah berhasil mengubah masyarakat. Mereka bisa merujuk 

pada gerakan seperti Gerakan Hak Sipil di Amerika Serikat atau 

Gerakan Mahasiswa 1998 di Indonesia sebagai contoh inspiratif. 

4. Keterlibatan Seniman Terkenal: Keberadaan seniman terkenal dalam 

gerakan ini dapat memberikan dorongan besar, karena mereka 

memiliki pengaruh dan akses ke media yang lebih besar, sehingga 

pesan gerakan dapat sampai ke lebih banyak orang. 

5. Media Sosial dan Teknologi: Perkembangan media sosial dan 

teknologi digital telah memungkinkan seniman untuk dengan mudah 

menyebarkan karya seni dan pesan mereka kepada khalayak yang 

lebih luas. Ini dapat memperkuat Gerakan Perlawanan Seniman 

dengan menciptakan kesadaran yang lebih besar. 

6. Solidaritas Seniman: Ketika seniman dari berbagai latar belakang 

dan disiplin seni bersatu untuk tujuan bersama, gerakan tersebut 

dapat menjadi lebih kuat dan efektif. 

Gerakan Perlawanan Seniman dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk 

pameran seni, pertunjukan teater, musik, karya sastra, dan demonstrasi seni. 

Tujuannya adalah untuk memicu perubahan sosial dan politik yang lebih baik, dan 

untuk memberikan suara kepada mereka yang mungkin tidak memiliki platform 
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lain untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap ketidakadilan yang 

mereka alami. 

Pada era reformasi tahun 1998, kelompok seniman juga memanfaatkannya 

sebagai momentum untuk menyuarakan perubahan melalui karya-karya mereka. 

Melalui karya-karya ini, mereka berjuang dan mencoba untuk menjadi sorotan 

yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Tidak terkecuali daerah 

Bara-baraya, yang sejak tahun 2017 tengah dihadapkan pada konflik sengketa 

lahan. 

Konflik sosial merupakan gambaran tentang pertentangan, perselisihan, 

ketegangan, atau perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. 

Perbedaan tersebut bisa bersifat individual maupun kelompok. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat suatu wilayah yang tengah 

mengalami konflik sengketa lahan. Konflik tersebut bermula dari tuntutan oleh 

bapak Nombong bersama Kodam XIV Wirabuana terhadap 28 keluarga serta 

permintaan agar warga mengosongkan lahan. Tahap awal dari tindakan ini adalah 

penggusuran oleh Kodam, yang menyebabkan 102 rumah di asrama dirobohkan. 

Keluarga yang terdiri dari 28 rumah di luar asrama dianggap sebagai 

bagian dari okupasi TNI yang dikuasai oleh keluarga Nombong. Warga menolak 

klaim ini dan menyatakan bahwa tanah dan rumah mereka bukanlah bagian dari 

asrama TNI. Inilah yang memicu warga Bara-baraya untuk melawan penggusuran. 

Namun, mereka tidak berdiri sendiri. Mahasiswa, pemuda, dan Lembaga Bantuan 

Hukum (LBH) Makassar bersama-sama bersolidaritas untuk mempertahankan 

wilayah tempat tinggal mereka dari upaya pengambilalihan oleh pihak yang 

menggugat. Seniman yang termasuk dalam Aliansi Bara-barayya Bersatu, Bara- 

baraya Project, dan Komunitas Kelana juga turut serta dalam perlawanan ini 

dengan menggunakan karya seni sebagai bentuk ekspresi. 

Menurut data dari LBH Makassar, pada tanggal 13 Desember 2016, pihak 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menurunkan personil untuk mengawal proses 

eksekusi lahan yang dihuni oleh 77 kepala keluarga di asrama TNI AD. Namun, 

tindakan ini ditolak oleh warga karena lahan yang disengketakan masih dalam 

proses peradilan dan belum ada keputusan, sehingga eksekusi tersebut tidak dapat 

dibenarkan. 
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Konflik sengketa lahan di Bara-barayya akan berdampak buruk bagi warga, 

karena mereka akan kehilangan hak dan tempat tinggal mereka. Sikap sepihak dan 

kurangnya menghargai proses hukum oleh aparat militer telah memicu amarah 

dan frustrasi warga, khususnya warga Bara-barayya. Oleh karena itu, peneliti 

mengambil inisiatif untuk membantu masyarakat melalui perlawanan dalam 

bentuk seni. Para seniman telah melakukan perlawanan melalui pembuatan poster, 

pameran seni rupa, panggung ekspresi, lirik lagu perlawanan, dan puisi untuk 

membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan penggusuran 

pemerintah di Kelurahan Bara-barayya. Namun, kasus ini tidaklah sendiri, masih 

banyak kasus serupa di skala nasional maupun regional. 

Mengacu pada latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk 

menginvestigasi bentuk keterlibatan gerakan yang dilakukan oleh seniman dan 

karya seni mereka melalui judul penelitian "Perlawanan Melalui Karya Seni oleh 

Seniman (Studi Kasus: Karya Seni UKM eSA dalam Respons terhadap Kebijakan 

Pemerintah)". 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini mengkaji "Wujud Aksi Perlawanan" yang diperankan 

oleh mahasiswa yang tergabung dalam UKM eSA dengan tujuan 

menggelitik respon pemerintah melalui penciptaan karya. 

2. Deskripsi Fokus 

Penjelasan fokus ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

tegas dalam melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, peneliti berusaha 

untuk menguraikan berbagai aspek yang mencakup konteks sosial yang 

dimaksud, yaitu: 

a. Bentuk Gerakan Perlawanan 

Aksi perlawanan dalam konteks penelitian ini adalah tindakan 

bersama mahasiswa, khususnya anggota UKM eSA, yang melancarkan 

perlawanan dengan cara merangsang respon terhadap kebijakan 

pemerintah melalui karya seni seperti gambar mural, poster, pameran seni 

rupa, panggung ekspresi, lirik lagu, dan puisi. Tindakan ini bertujuan 

untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap 
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merugikan masyarakat. 

b. Seniman yang terlibat 

Adapun seniman yang terlibat dalam perlawanan ini adalah UKM 

SB eSA. 

c. Aksi Massa 

Aksi kelompok besar sering kali dilakukan oleh mahasiswa, 

masyarakat, dan seniman di berbagai lokasi, termasuk di berbagai kantor 

atau institusi pemerintahan. Contohnya di pengadilan negeri, pengadilan 

tinggi, dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka adapun rumusan masalah yang 

penulis rumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Bentuk Gerakan Perlawanan Melalui Karya UKM SB eSA? 

2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Memperkenalkan Seni Sebagai 

Media Perlawanan? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan proposal penelitian ini berdasarkan rujukan dari rumusan masalah, 

adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Bentuk Gerakan Perlawanan Melalui Karya UKM SB 

eSA 

b. Untuk mengetahui yang mendukung dan menghambat gerakan para 

seniman dalam memperkenalkan seni sebagai media perlawanan 

2. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penelelitian ini diharap bermanfaat 

antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Dalam hal aspek teoritis, penelitian ini memiliki manfaat yang 

signifikan dalam pengembangan konsep teori konflik dan teori gerakan sosial. 

b. Manfaat Praktis 

1) Organisasi kesenian 
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Harapannya penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat untuk 

mengkampanyekan gerakan yang dibangun oleh para pekerja seni 

kampus 

2) Masyarakat Umum 

Penelitian ini bisa menjadi pembelajaran masyarakat dalam 

mengubah cara pandangnya terhadap seni bahwa senipun bisa 

dijadikan sebagai media perlawanan. 

E. Kajian Pustaka 

Tinjauan Pustaka merupakan uraian yang menggambarkan beberapa 

temuan dari literatur yang bertujuan menggali informasi dari hasil-hasil bacaan 

yang telah diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

topik penelitian yang akan dilanjutkan. Penelitian-penelitian terdahulu yang akan 

dijadikan referensi dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Galih Satria P. pada tahun 2017, dengan judul 

"Gerakan perlawanan masyarakat pegunungan Kendeng Rembang 

terhadap pembangunan pabrik semen Indonesia tahun 2014-2017", dari 

Universitas Diponegoro. Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas 

dinamika perlawanan masyarakat yang melewati berbagai tahapan, mulai 

dari pra-kondisi hingga pasca-putusan Mahkamah Agung. Gerakan ini 

melibatkan berbagai tingkat masyarakat, dengan metode door-to-door 

sebagai salah satu cara untuk mengajak partisipasi warga. Meskipun 

perbedaan fokus penelitian, kedua penelitian menggunakan metode 

kualitatif untuk membahas Gerakan perlawanan massa. Fokus utama 

penelitian ini adalah pada gerakan perlawanan massa yang melibatkan 

pelaku seni kampus. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Tri Anggara Vali dengan judul "Gerakan forum 

rakyat Bali tolak reklamasi dalam penolakan reklamasi Teluk Benoa Nusa 

Dua, Bali". Jurnal ini membahas bagaimana gerakan tersebut diorganisir 

dengan memanfaatkan sumber daya seperti pemimpin yang memobilisasi 

kelompok, pendukung, aset keuangan, dan akses media. Strategi unik dari 

gerakan ini adalah pemimpinnya tidak berbasis hirarkis namun tetap eksis 

dan masif. Gerakan ini juga menggunakan professional berbakat, termasuk 
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musisi, untuk mendukungnya. Pemanfaatan seni, seperti pagelaran seni 

dan konser musik, membantu mengidentifikasi simbol identitas 

perlawanan. Walaupun perbedaan dalam struktur kepemimpinan massa, 

kedua penelitian menggunakan media seni sebagai bentuk Gerakan 

perlawanan, dan memanfaatkan seni sebagai cara untuk mendekatkan diri 

dengan masyarakat. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Nurmalia Susanti, Nana Supruatna, Yeni 

Kurniawan Sumantri dengan judul "Perlawanan Majalah Sastra Terhadap 

Politik Kebudayaan Pemerintah Masa Demokrasi Terpimpin (1961-1964)" 

pada tahun 2019. Jurnal ini menggambarkan bagaimana majalah sastra 

menjadi medium untuk menyebarkan aspirasi terhadap pemerintah. Karya 

tulisan menjadi sarana provokasi yang kuat dalam menyuarakan aspirasi, 

terutama dalam konteks sastra seperti yang diperlihatkan dalam karya 

"Bumi Manusia" karya Pramoedya Ananta Toer. Meskipun demikian, 

setiap bentuk seni, termasuk lukisan, memiliki keunikan dalam cara 

menyampaikan pesan. Persamaan antara jurnal dan proposal skripsi ini 

adalah kedua-duanya mengeksplorasi seni sebagai alat perlawanan dan 

cara untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Perbedaannya terletak 

pada konteks dan skala gerakan serta fokus pada kepentingan masyarakat 

dalam proposal skripsi ini 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Gerakan Sosial 

1. Pengertian gerakan sosial 

Konsep gerak dalam maknanya yang paling luas, diartikan sebagai cara 

untuk mengaktualisasikan (mode of existence), sifat inheren, dari materi, yang 

meliputi segala jenis perubahan dan proses yang terjadi di alam semesta, dari 

perpindahan posisi sederhana hingga proses berpikir. Pendekatan terhadap 

karakteristik gerak secara alamiah harus dimulai dari bentuk-bentuk gerak yang 

paling dasar dan sederhana, sebagai dasar untuk memahaminya sebelum 

penyelidikan lebih lanjut dapat menghasilkan pemahaman tentang bentuk-bentuk 

pergerakan yang lebih tinggi dan kompleks.1 

Dalam bahasa Inggris, social movement dikenal sebagai a social 

movement yang merujuk kepada rangkaian aktivitas sosial yang melibatkan aksi 

kelompok informal yang tergabung dalam bentuk komunitas atau organisasi yang 

besar dalam jumlahnya, atau individu-individu yang secara khusus berfokus pada 

isu-isu sosial atau politik, dengan melaksanakan, menolak, atau 

mengkampanyekan perubahan sosial. Tunner dan Killian mengartikan gerakan 

sosial sebagai aksi kolektif yang berkelanjutan untuk mendorong atau 

menghambat perubahan di dalam masyarakat maupun dalam organisasi yang 

tergabung dalam masyarakat tersebut.2 

Perubahan sosial merupakan gejala yang senantiasa relevan dalam setiap 

eksistensi kolektif yang terstruktur, baik dalam konteks negara maju maupun pada 

masyarakat yang tengah mengalami pertumbuhan dan evolusi. Perubahan sosial 

mencakup wujud aksi bersama yang bersifat politis namun diluar ranah resmi, 

yang berpotensi memiliki dampak yang mengkhawatirkan terhadap kestabilan 

 

 

1Alan Woods and Ted Grant, Philosophy and Religion of Reason in Revolt: Marxism and 
Modern Science (t.c., London: t.p., 1995), h. 12. 

2Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik (Cet. Jakarta: 
Kencana, 2013), h. 301. 
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rutinitas hidup; juga diartikan sebagai usaha kolektif untuk merubah struktur yang 

Melibatkan dimensi sosial, meresapi nilai dan norma. Sebagai upaya bersama 

untuk mengarahkan perubahan atau mengubah jalur perubahan.1 

Gerakan sosial di sini diartikan sebagai alat untuk mempertahankan hak 

ekologis masyarakat. Gerakan sosial ditandai dengan kehadiran ideologi bersama 

yang diadopsi oleh para partisipan, strategi yang diimplementasikan guna meraih 

tujuan tertentu, struktur organisasi yang terdiri dari hierarki kepemimpinan dan 

saluran komunikasi yang terdefinisi, keberadaan pihak yang berseberangan, 

inisiasi penggerakkan terhadap pihak yang berseberangan, dan akhirnya, pengaruh 

yang ditimbulkan terhadap masyarakat.2 

Pentingnya dalam gerakan sosial adalah adanya identitas bersama dan 

solidaritas yang mencolok. Apabila individu-individu menyadari kesamaan 

perasaan dan tujuan mereka terhadap aspek kehidupan dalam masyarakat, serta 

merasakan semangat bersatu untuk mencapai tujuan tersebut, hanya pada saat 

itulah gerakan tersebut layak disebut sebagai gerakan sosial. Kesatuan yang 

didasarkan pada perasaan yang mendalam dan tujuan yang serupa, dapat 

mengubahnya menjadi gerakan sosial dengan koneksi emosional yang kokoh serta 

organisasi yang lebih terstruktur. 

Sentral dalam gerakan sosial adalah eksistensi program dan ideologi. 

Program mewakili upaya-upaya konkret untuk mencapai perubahan yang 

diinginkan, sedangkan ideologi berfungsi sebagai prinsip-prinsip yang menjadi 

fondasi dari tujuan yang ingin dicapai. Ideologi juga merangkum alasan-alasan di 

balik timbulnya tujuan tersebut. Program dan ideologi mencerminkan nilai-nilai 

yang dihormati dan menyatu sebagai entitas yang tak terpisahkan dalam kelahiran 

gerakan sosial. 

Hubungan antara ideologi, program, dan nilai-nilai memiliki ikatan yang 

erat. Dalam upaya meraih tujuan yang diinginkan, keberlangsungan nilai-nilai 

menjadi penting guna memastikan keberhasilan perjuangan. Tindakan-tindakan 

yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut akan merusak posisi suatu gerakan 

atau entitas yang mendukung gerakan tersebut. Sztompka menggarisbawahi 

 

1Wahyuni, Gerakan Sosial Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press 2014), h.4. 
2Rajendra Singh, Gerakan Sosial Baru (Cet. I; Yogyakarta: Resist Book, 2010), h. 36. 
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cakupan definisi gerakan sosial. Baginya, terdapat empat syarat esensial yang 

harus dipenuhi oleh gerakan tersebut, yaitu: 

a. Adanya kolektifitas 

b. Mempunyai tujuan kolektif, yakni mengimplementasikan perubahan tertentu 

dalam masyarakat di mana para peserta menetapkan pendekatan serupa. 

c. Tindakannya mencerminkan tingkat spontanitas yang tinggi namun tidak 

terstruktur dan memiliki bentuk yang tidak biasa.3 

2. Bentuk atau Klasifikasi Gerakan Sosial 

Gerakan sosial bermunculan dalam beragam bentuk dan skala. Untuk 

mengurai berbagai macam fenomena ini, diperlukan suatu tipologi yang bersandar 

pada sejumlah kriteria, sebagaimana yang diuraikan oleh Sztompka sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan area perubahan yang diinginkan. Jenis gerakan sosial ini terbagi 

menjadi dua. Pertama, gerakan reformasi. Ini adalah gerakan sosial yang 

memiliki tujuan terbatas untuk mengubah aspek tertentu dalam masyarakat 

tanpa merubah struktur lembaganya, contohnya: gerakan yang menekankan 

perbaikan peraturan pendidikan. Kedua, Gerakan Revolusioner. Gerakan ini 

berusaha melakukan perubahan yang lebih fundamental meliputi semua inti 

aspek struktur sosial (politik, hukum, ekonomi, budaya, dll), contohnya: 

gerakan pembebasan nasional, dan lain sebagainya. 

b. Menurut sifat perubahan yang diinginkan. Klasifikasi ini diuraikan dalam dua 

kelompok. Pertama, gerakan konservatif. Ini adalah gerakan yang berorientasi 

pada masa lalu. Gerakan ini berusaha memulihkan institusi, hukum, gaya 

hidup, dan keyakinan yang pada suatu waktu kuat dalam sejarah tetapi telah 

luntur atau terlupakan, contohnya: gerakan moralitas yang terjadi di Amerika 

Serikat yang mendorong kembali ke nilai-nilai keluarga tradisional. Kedua, 

gerakan progresif. Gerakan ini bertujuan membentuk masyarakat dan struktur 

baru yang dianggap lebih sesuai dengan tuntutan zaman, mendorong 

perubahan signifikan dalam beberapa aspek seperti politik, sosial, atau 

ekonomi untuk mencapai perbaikan dan perkembangan ke dalam suatu pola 

 

3Martono, SosiologiPerubahanSosial: Prespektif klasik, Moderen, Posmoderen, dan 
Poskolonial (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 225 
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yang belum pernah ditemui sebelumnya. Fokus gerakan ini mengarah ke masa 

mendatang. Transformasi diarahkan ke depan dan menitikberatkan pada hal- 

hal yang inovatif, contohnya: gerakan sosialis, gerakan feminisme, dan lain 

sebagainya. 

c. Berdasarkan tujuan perubahan yang dituju, jenis gerakan sosial ini diartikan 

dalam dua bentuk. Pertama, gerakan sosial yang menfokuskan target 

perubahannya pada transformasi struktur sosial, contohnya: gerakan reformasi 

di Indonesia pada tahun 1998. Kedua, gerakan sosial yang mengarah pada 

perubahan individual. Gerakan sosial ini melibatkan transformasi individu, 

contohnya: gerakan keagamaan yang bertujuan mengubah individual, gerakan 

disiplin nasional, dan gerakan menanam seribu pohon. 

d. Dalam hal sasaran perubahan, jenis gerakan sosial ini terbagi menjadi dua 

kategori. Pertama, gerakan sosial yang menitikberatkan pada perubahan 

struktur sosial, seperti contohnya gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 

1998. Kedua, gerakan sosial yang berfokus pada perubahan individu. 

Contohnya termasuk gerakan keagamaan yang bertujuan mengubah perilaku 

individu, gerakan disiplin nasional. 

e. Anti globalisasi, dan lain sebagainya. Kedua, gerakan sosial dengan dampak 

negatif. Gerakan sosial ini contohnya adalah gerakan intoleransi antar umat 

beragama. 

f. Berdasarkan strategi yang menjadi dasar atau logika tindakan mereka, ada dua 

jenis gerakan yang termasuk dalam kategori ini. Pertama, gerakan yang 

mengikuti logika instrumental, yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan 

politik dan dengan kekuasaan politik tersebut mereka menerapkan perubahan 

yang diinginkan dalam peraturan hukum, lembaga, dan struktur sosial. Tujuan 

utamanya adalah sebagai alat kontrol politik. Kedua, gerakan yang lebih 

menekankan pada logika ekspresif. Gerakan ini berjuang untuk menegaskan 

identitas, memperoleh pengakuan terhadap nilai-nilai mereka, atau pandangan 

hidup yang mereka anut mereka, untuk mencapai otonomi, kesetaraan hak, 

pembebasan politik dan kultural bagi anggotanya, atau untuk mendapatkan 

dukungan yang lebih luas. Contoh: gerakan hak sipil, gerakan etnis, dan lain 

sebagainya. 
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g. Menurut sejarah perkembangan. Klasifikasi tipologi gerakan ini terbagi 

menjadi dua. Pertama, gerakan sosial tradisional, gerakan ini muncul pada 

tahap awal modernitas dan fokus pada aspek ekonomi. Anggotanya umumnya 

direkrut dari lapisan kelas tertentu. Kedua, gerakan sosial kontemporer. Dalam 

beberapa dekade terakhir, masyarakat di negara-negara maju telah memasuki 

era pascamodernisme yang membawa ciri-ciri baru dalam gerakan ini. 

Gerakan ini ditandai oleh penekanan pada isu-isu baru, kepentingan yang baru, 

serta medan konflik yang baru. Contoh gerakan ini meliputi gerakan 

feminisme, gerakan ekologis, dan sejenisnya.4 

Gerakan sosial yang disesuaikan dengan orientasi dan isu yang 

diperjuangkan dapat mewujud dalam bentuk berikut ini: 

1. Gerakan transformasi (transformative movements) atau gerakan revolusi 

(revolutionary movements) merujuk kepada gerakan sosial yang berusaha 

merombak secara menyeluruh struktur kehidupan masyarakat yang dinilai 

kritis atau tidak memadai, seperti gerakan revolusi sosial dan gerakan 

keagamaan radikal. 

2. Gerakan reformasi (reformative movements) adalah gerakan sosial yang 

memiliki tujuan untuk mengubah sebagian aspek struktur kehidupan 

masyarakat, seperti gerakan hak perempuan dan gerakan anti-aborsi. 

3. Gerakan penyelematan (redemptive movements) merujuk pada 

transformasi yang bersifat menyeluruh untuk menyelamatkan manusia dari 

jalur kehidupan yang dianggap menyimpang. Contoh umumnya termasuk 

gerakan-gerakan keagamaan, termasuk di dalamnya gerakan-gerakan sekte 

keagamaan. 

4. Gerakan alternatif (alternative movements), sebagai kontrast dari gerakan 

penyelamatan, merujuk pada gerakan yang memiliki tujuan untuk 

mengubah sebagian aspek kehidupan individu anggotanya, seperti gerakan 

anti-alkoholisme atau untuk membantu mereka yang bergantung pada 

alkohol.5 

 

 

4Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Cet. I; Jakarta: Prenada Mwdia Group, 
2007), h.332-336. 

5Wahyuni, Gerakan Sosial Islam, h. 22-23. 
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3. Kepemimpinan dalam Gerakan Sosial 

Kepemimpinan (Leadership) mengacu pada kemampuan seseorang (yaitu 

pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain sehingga mereka bertindak sesuai 

keinginan pemimpin. Terkadang, kepemimpinan dibedakan menjadi kedudukan 

dan sebagai proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan mewakili kumpulan 

hak dan tanggung jawab yang bisa dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. 

Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan mencakup semua tindakan yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok tersebut yang memicu pergerakan dari 

anggota masyarakat.6 

Ada kriteria-kriteria ideal yang menggambarkan sosok pemimpin. Standar 

dari kriteria-kriteria ini sangat bervariasi, tergantung pada konteks budaya yang 

membentuk kategori sosok pemimpin yang ideal. Max Weber memperkenalkan 

konsep kepemimpinan melalui tipe-tipe sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan legal-rasional yang didasarkan pada posisi individu yang 

secara hukum diakui sebagai sah. 

b. Kepemimpinan tradisional yang berakar pada posisi individu karena 

menduduki jabatan atau berasal dari kelompok yang secara turun-temurun 

dipercayai oleh masyarakat. 

c. Kepemimpinan karismatik yang bersumber dari karisma atau aura istimewa 

yang diyakini dimiliki oleh seseorang.7 

Kehadiran seorang pemimpin menjadi sangat penting dalam situasi di 

mana tujuan kelompok sosial terbentur atau jika kelompok tersebut menghadapi 

ancaman dari luar. Dalam kondisi seperti ini, anggota kelompok seringkali 

menghadapi kesulitan dalam menentukan langkah-langkah yang perlu diambil 

untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Inilah saatnya muncul individu dengan 

kemampuan khusus yang diharapkan mampu mengatasi berbagai kesulitan yang 

ada. 

Peran pemimpin atau individu dalam gerakan sosial adalah sebagai bagian 

yang paling sadar dalam kelompok serta mampu mencerminkan dan merumuskan 

 

6 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 37; Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2004), h.250. 

7 Suryochondro Sukanti, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia (Cet. I; Jakarta: CV. 
Rajawali, 1984), h. 30. 
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kepentingan dan sentimen kolektif untuk memenuhi aspirasi mereka. Jika hal ini 

tidak terjadi, maka individu tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai pemimpin. 

Jika pemimpin ini berperan bertentangan dengan kepentingan dan keinginan 

kelompok, maka seiring berjalannya waktu ia pasti akan ditinggalkan oleh 

anggota kelompok. Pada dasarnya, kemunculan pemimpin merupakan hasil dari 

proses yang dinamis sesuai dengan kebutuhan kelompok. 

Posisi yang seperti ini memperlihatkan hubungan yang dialektis antara 

peran pemimpin dan massa rakyat. Sebenarnya, pemimpin adalah perwujudan dari 

kepentingan massa yang berjuang atau menginisiasi gerakan sosial. Namun, 

keberadaan pemimpin tidak serta-merta mengurangi peran dan tanggung jawab 

massa dalam tahap perjuangan. Tetaplah dalam posisi perjuangan massa rakyat 

yang menjadi inti atau faktor yang paling menentukan dalam gerakan sosial. 

Keadaan ini sejalan dengan pernyataan Che Guevara, pemimpin revolusi Kuba, 

yang mengatakan, "Saya bukanlah sosok pembebasan, karena yang sebenarnya 

menjadi pembebasan adalah rakyat itu sendiri”.8 

B. Pengertian Seniman 

1. Pengertian Seni 

Seni adalah kemahiran dalam menciptakan karya yang berkualitas (dinilai 

dari segi ketelitian dan keindahan). Seni mampu mengalami evolusi dari satu era 

ke era berikutnya sejalan dengan perkembangan perspektif manusia dalam menilai 

sebuah karya seni.9 

2. Pengertian Seni menurut Para Ahli 

a. Seyyed H. Nasr berpendapat bahwa seni Islam merupakan ekspresi 

dari penyatuan dalam keragaman, yang mencerminkan kesatuan ilahi, 

ketergantungan keragaman pada Tuhan Yang Maha Esa, sementara 

juga mencerminkan kualitas-kualitas positif dari eksistensi alam 

semesta atau ciptaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah swt 

dalam Al-Quran. 10
 

 
 

 

 

para-ahli 

8Eric R. Wolf, PerangPetani (Jogjakarta: Insist Press, 2004), h. 58. 
9 https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/18/163000069/pengertian-seni-menurut- 

10Akhmad Akromusyuhada”, Seni Dalam Perspektif Al Quran dan Hadist (diakses pada 
tanggal 7 Oktober 2022) 

https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/18/163000069/pengertian-seni-menurut-para-ahli
http://www.kompas.com/skola/read/2022/04/18/163000069/pengertian-seni-menurut-
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b. Ismail Raji Al-Faruqi berpendapat bahwa seni adalah jalur menuju 

keharmonisan dengan konsep ke-Tuhanan (tawhid), dan tawhid ini 

berkaitan langsung dengan Islam karena menjadi pemisah dari jalur 

yang telah dilalui, sehingga setiap unsur terikat dalam suatu struktur. 

Oleh karena itu, tawhid, yang merupakan prinsip yang paling 

mendasar, terkait erat dengan peradaban dan sejarah Islam. 

c. Dr. M. Quraish Shihab, M.A. berpendapat bahwa seni adalah 

manifestasi dari keindahan, bentuk ekspresi individu manusia yang 

muncul dari interpretasi dalam setiap tindakannya, yang mengandung 

nilai-nilai yang membedakan. Seni muncul dari kedalaman jiwa 

manusia yang dipicu oleh dorongan naluriah yang memancarkan 

keindahan, bahkan jika itu berada di luar batas akal. 

3. Jenis-jenis Seni 

Adapun macam-macam seni adalah sebagai berikut : 

a. Seni Rupa 

Seni visual merupakan bentuk seni yang benda-bendanya bisa dinikmati 

melalui mata dan sentuhan. Seni visual menekankan pada bentuk dan visual yang 

bisa diungkapkan dan memiliki keindahan yang mengandung nilai. Jenis seni 

visual mencakup karya seni dua dimensi dan tiga dimensi. Umumnya, seni visual 

menonjolkan nilai-nilai estetikanya. Contoh-contoh karya seni visual meliputi 

lukisan, patung, karya pahat, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. 

b. Seni Musik 

Seni musik adalah bentuk seni yang berfokus pada elemen bunyi sebagai 

unsur pokoknya. Dalam seni musik, juga diperhatikan beberapa unsur seperti 

melodi, harmoni, ritme, tempo, dan skala nada. Seni musik dapat diwujudkan 

melalui bantuan beragam instrumen musik seperti gitar, terompet, drum, gendang, 

rebana, banjo, biola, saksofon, seruling, angklung, dan lain sebagainya. 

c. Seni Tari 

Seni tari adalah bentuk seni yang menggabungkan gerakan tubuh yang 

selaras dengan irama tertentu, membentuk keindahan visual. Biasanya, seni tari 

disertai oleh irama dan musik pendukung. Elemen-elemen seni tari mencakup 

gerakan, irama, emosi, perlengkapan, kostum, dan tata panggung. Gerakan dalam 
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tarian sering memiliki makna tertentu dan berfungsi sebagai bentuk ekspresi dari 

penari. Individu yang merancang gerakan tarian disebut sebagai koreografer. 

d. Seni Teater 

Seni teater adalah bentuk seni yang menghadirkan imajinasi atau gagasan 

seseorang dalam sebuah pertunjukan. Jenis seni ini juga dikenal sebagai seni 

drama atau seni peran. Pertunjukan teater umumnya dilakukan di atas panggung 

dan melibatkan sejumlah aktor. 

e. Seni Sastra 

Jenis seni yang terakhir adalah seni sastra, yakni jenis seni yang 

diungkapkan melalui pengaturan bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Seni 

sastra mengombinasikan kata-kata dengan indah dan sesuai sehingga 

menghasilkan susunan kata yang puitis. Puisi adalah contoh yang paling terkenal 

dalam seni sastra, sebagai bentuk ekspresi diri mengenai berbagai topik. Beberapa 

contoh seni sastra meliputi prosa, cerita pendek, novel, esai, dan lainnya termasuk 

prosa, pantun, puisi, syair, gurindam, dan jenis-jenis lainnya.11
 

C. Teori Konflik Ralf Dahrendrof 

Masyarakat senantiasa mengalami transformasi, baik pada nilai-nilai 

maupun struktur-strukturnya, baik melalui proses revolusioner maupun 

evolusioner. Perubahan-perubahan ini dipicu oleh gerakan-gerakan sosial yang 

dilakukan oleh individu maupun kelompok yang merupakan bagian integral dari 

masyarakat. Gerakan sosial dalam sejarah dunia sering kali muncul dalam 

berbagai bentuk, mewakili beragam tujuan seperti mengubah pola hubungan 

sosial, memperubahkan pandangan hidup, dan meraih kontrol politik atau 

kekuasaan. Disiplin ilmu sosiologi, terutama sosiologi konflik, lahir dalam 

respons terhadap perubahan-perubahan sosial dan dinamika gerakan sosial mulai 

dari masa klasik hingga kontemporer.12
 

Konflik pada dasarnya merujuk pada suatu konsep interaksi. Konflik 

terjadi ketika dua orang atau lebih dalam suatu situasi saling menuntut dan 

bersaing, melibatkan isu-isu serta permasalahan. Di dalam berbagai aspek 

 

11 okhammad” https://www.haruspintar.com/macam-macam-seni/ (Diakses pada tanggal 
18 Desember 2022) 

12 Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontenporer (Cet. I; 
Jakarta: Kencana, 2010), h. 33. 

https://www.haruspintar.com/macam-macam-seni/


15Dwi Susilo, Tokoh Sosiologi Modern (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 322 
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kehidupan sehari-hari, ekspresi konflik dapat beragam dalam bentuk dan tingkat 

intensitasnya. Rentang ekspresi konflik mencakup berbagai hal, dari perbedaan 

pendapat ringan hingga eskalasi kekerasan, bahkan bisa mencapai tindakan brutal 

seperti pembunuhan. Konflik dalam masyarakat muncul dalam beragam variasi 

dan melibatkan berbagai macam isu.13
 

Konflik merupakan prinsip fundamental dalam ilmu politik, mengingat 

manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat menghindar dari interaksi dengan 

sesama, terutama dalam upaya mencapai tujuan hidupnya. Teori konflik adalah 

pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial tidak hanya melibatkan 

adaptasi nilai-nilai yang menghasilkan perubahan, melainkan juga berlangsung 

melalui adanya konflik yang mengarah pada pembentukan kompromi-kompromi 

yang berbeda dari interaksi asosiatif, yang mana adalah suatu bentuk saling 

bergantung dan harmonis interaksi sosial yang positif, yang mengarah pada 

kesatuan dan kerjasama.14
 

Dasar teori ini dibangun dalam kerangka paradigma yang serupa dengan 

teori fungsional struktural, yang dikenal sebagai paradigma fakta sosial. Meskipun 

demikian, pola pikir teori ini berbeda dengan teori fungsional struktural, termasuk 

proposisinya. Selanjutnya, Ralf Dahrendrof menjelaskan bahwa konflik 

merupakan komponen penting dalam dinamika sosial. Berdasarkan pandangan ini, 

ia mengemukakan model dialektis mengenai konflik sosial dengan menekankan 

peran sentral kewenangan dan kekuasaan (power). Oleh karena itu, otoritas bisa 

digunakan oleh individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan 

spesifik. Kekuasaan mewakili dimensi faktual semata, sedangkan wewenang 

melibatkan dimensi dominasi dan penundukan yang sah. Namun, dalam dominasi 

pun kekuasaan hadir, mengingat dominasi merujuk pada hak untuk memberi 

perintah dan mengamankan ketaatan melalui paksaan.15
 

Secara lebih detail, gambaran struktur kewenangan yang dimaksud 

Dahrendroft dapat diringkas sebagai berikut: 

Pertama, koneksi wewenang umumnya berbentuk hubungan antara atasan 
 

13Rajendra Singh, Gerakan Sosial: Sebuah perspektif Generik (Cet. I; Yogyakarta: Resist 
Book, 2010), h. 25. 

14Ma’rif Amirullah, Dewi Anggariani, “Konflik Sosial” Jurnal Macora 1, No.2 (2022): 
h.23. 



16Dwi Susilo, Tokoh Sosiologi Modern (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 322  
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dan bawahan, atau memiliki sifat hierarkis. Kedua, dimanapun terdapat hubungan 

wewenang, unsur atasan (super-ordinat) secara sosial dianggap memiliki otoritas 

untuk memberikan instruksi, memerintah, memberikan peringatan, dan 

mengeluarkan larangan yang mengarahkan perilaku unsur bawahan (sub-ordinat). 

Ketiga, penilaian semacam itu cenderung lebih berkaitan dengan posisi sosial 

daripada karakter individu. Keempat, hubungan wewenang selalu melibatkan 

identifikasi individu yang wajib patuh terhadap pengarahan serta wilayah-wilayah 

tertentu di mana pengarahan tersebut diizinkan. Kelima, wewenang merupakan 

interaksi yang sah, dan tidak mematuhi perintah dari pihak berwenang bisa 

mengakibatkan tindakan disipliner tertentu; wewenang sebenarnya merupakan 

salah satu fungsi sistem hukum yang guna mendukung efektifnya pelaksanaan 

wewenang yang sah. 

Keterkaitan antara judul penelitian dan teori terletak pada fakta bahwa 

pemerintah, yang memegang otoritas dalam pembuatan kebijakan, memiliki 

dampak signifikan terhadap dinamika aktivitas masyarakat. Menurut pandangan 

teori Ralf Dahrendrof, pemerintah sering disebut sebagai unsur atasan (super- 

ordinat), karena mereka memiliki kekuasaan untuk merumuskan aturan dan 

kebijakan. 

Dari konteks ini, muncul resistensi dari lapisan masyarakat yang kurang 

beruntung, yang dalam konsepsi teori Ralf Dahrendrof biasanya disebut sebagai 

unsur bawahan (sub-ordinat). Ini merupakan manifestasi kesadaran sosial yang 

bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan tujuan 

untuk mengumpulkan diri secara kolektif dan memperkuat basis mereka demi 

melawan. Gerakan ini diwujudkan oleh para pelaku seni dan pekerja di UKM 

ESA yang berupaya untuk mempengaruhi serta memengaruhi kebijakan.16
 

Teori konflik adalah sudut pandang dalam ilmu sosiologi yang fokus pada 

perbenturan dan ketegangan dalam masyarakat. Pendekatan ini meyakini bahwa 

pertentangan adalah fenomena wajar dalam kehidupan sosial dan timbul akibat 

kesenjangan dalam kekuasaan, sumber daya, serta distribusi kekayaan di antara 

berbagai kelompok sosial. 
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Gerakan resistensi seniman merupakan ekspresi protes yang diperankan 

oleh komunitas seniman sebagai tanggapan terhadap kebijakan pemerintah yang 

dianggap tak adil atau merugikan. Upaya ini bisa mencakup berbagai bentuk, 

seperti demonstrasi, pemboikotan, kampanye publik, atau karya seni yang 

mengulas kebijakan pemerintah. 

Kasus konkret dalam karya seni oleh UKM SB eSA sebagai tanggapan 

terhadap kebijakan pemerintah bisa menjadi contoh yang menghubungkan teori 

konflik dengan gerakan perlawanan seniman. Sebagai contoh, ketika pemerintah 

menerapkan kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi seniman atau 

mengurangi dukungan terhadap seni dan budaya, kelompok seniman dari UKM 

SB eSA dapat mengambil tindakan dengan menciptakan karya seni yang 

mengkritik kebijakan tersebut. 

Karya seni tersebut mungkin mengambil bentuk lukisan, patung, puisi, 

atau ekspresi visual lain yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kebijakan 

pemerintah. Melalui karya seni ini, pesan tentang ketidakadilan yang dirasakan 

oleh seniman dapat diungkapkan kepada masyarakat secara luas. Ini dapat 

menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan publik terhadap 

gerakan perlawanan seniman. 

Perspektif teori konflik, gerakan perlawanan seniman ini bisa 

diinterpretasikan sebagai usaha kolektif para seniman untuk menentang 

ketidakadilan dan ketimpangan kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. 

Mereka memanfaatkan karya seni sebagai media untuk mengungkapkan 

ketidakpuasan serta untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai seniman. 

Teori konflik memberikan wawasan tentang dinamika sosial yang 

berlangsung antara kelompok seniman dan pemerintah. Teori ini mengungkap 

adanya konflik kepentingan antara kedua belah pihak, di mana seniman berupaya 

menjaga kebebasan berekspresi dan meraih dukungan untuk berkarya, sementara 

pemerintah mungkin memiliki kebijakan yang lebih menekankan aspek ekonomi 

atau politik. 

Dengan memahami teori konflik, kita dapat mengamati bagaimana 

gerakan perlawanan seniman menjadi bentuk nyata dari konflik sosial yang ada 
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dalam masyarakat. Gerakan ini juga berpotensi mempengaruhi perubahan sosial 

melalui dampaknya terhadap pandangan masyarakat, perubahan kebijakan 

pemerintah, atau menciptakan ruang bagi kelompok seniman agar lebih leluasa 

dalam berkarya. 

Analisis konten adalah proses sistematik untuk memahami dan 

mengevaluasi isi sebuah teks, dokumen, atau media lainnya dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi pola, tren, makna, atau informasi yang terkandung di dalamnya. 

Analisis konten sering digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian 

akademik, jurnalisme, pemasaran, dan analisis media sosial. Berikut adalah 

beberapa komponen penting dalam analisis konten: 

1. Identifikasi Tujuan dan Riset: Langkah pertama dalam analisis konten adalah 

mengidentifikasi tujuan analisis dan pertanyaan riset yang ingin dijawab. Apa 

yang ingin Anda pelajari atau temukan dari teks atau media yang akan 

dianalisis? 

2. Pengumpulan Data: Kumpulkan semua materi yang akan dianalisis. Ini bisa 

berupa artikel berita, wawancara, iklan, dokumen resmi, posting media sosial, 

atau jenis konten lainnya. Pastikan Anda memiliki kumpulan data yang cukup 

untuk menjawab pertanyaan riset Anda. 

3. Pengkodean: Pengkodean adalah proses memberikan label atau kategori pada 

elemen-elemen yang relevan dalam materi yang dianalisis. Ini dapat 

mencakup kategori seperti tema, subyek, emosi yang diungkapkan, atau aspek 

lain yang sesuai dengan tujuan analisis Anda. 

5. Pengembangan Kriteria Analisis: Anda perlu menetapkan kriteria atau 

pedoman yang jelas untuk pengkodean. Kriteria ini harus objektif dan dapat 

diukur sehingga analisis Anda konsisten dan dapat diulang. 

6. Analisis Kualitatif: Analisis konten sering mencakup analisis kualitatif, yang 

melibatkan interpretasi dan pemahaman makna yang muncul dari data. Ini 

dapat melibatkan mengidentifikasi pola tematik, sentimen, atau pesan yang 

terkandung dalam teks. 

7. Analisis Kuantitatif: Selain analisis kualitatif, analisis konten juga dapat 

mencakup komponen kuantitatif. Ini mencakup penghitungan frekuensi, 
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proporsi, atau distribusi elemen-elemen tertentu dalam data. Analisis 

kuantitatif dapat memberikan pandangan statistik tentang data Anda. 

8. Interpretasi dan Kesimpulan: Setelah data dianalisis, Anda harus 

menginterpretasikan temuan Anda. Apa yang dapat Anda simpulkan dari 

analisis konten Anda? Bagaimana temuan ini berkaitan dengan tujuan dan 

pertanyaan riset Anda? 

9. Pelaporan Hasil: Hasil analisis konten harus dilaporkan dengan jelas dan 

sistematis. Ini bisa berupa laporan tertulis, presentasi visual, atau grafik. 

Pastikan untuk mendokumentasikan metode analisis yang digunakan dan 

merinci temuan utama. 

10. Validasi: Validasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa analisis 

konten Anda akurat dan dapat diandalkan. Ini melibatkan memeriksa kembali 

pengkodean dan hasil analisis oleh peneliti lain atau menggunakan metode 

lain untuk mengkonfirmasi temuan. 

11. Refleksi: Terakhir, pertimbangkan implikasi dari temuan Anda dan 

bagaimana mereka dapat digunakan dalam konteks yang lebih luas. Apakah 

temuan ini memiliki dampak atau relevansi yang lebih besar? 

Analisis konten dapat menjadi alat yang kuat untuk mengungkap makna, 

tren, dan informasi yang terkandung dalam berbagai jenis konten. Ini membantu 

peneliti, jurnalis, dan profesional lainnya untuk menggali wawasan yang berharga 

dari materi yang mereka telaah. 

Analisis konten sendiri adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

memeriksa dan memahami isi teks, dokumen, atau media lainnya. 

Dalam konteks analisis konten, "teori" merujuk pada kerangka kerja 

konseptual, prinsip, dan aturan yang membimbing peneliti dalam melakukan 

analisis tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam tanggapan sebelumnya. Jadi, 

tidak ada "teori konten analisis" yang spesifik, tetapi ada teori atau kerangka kerja 

yang dapat digunakan dalam analisis konten tergantung pada tujuan penelitian dan 

pendekatan yang diambil oleh peneliti. 

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih spesifik atau butuh penjelasan lebih 
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lanjut tentang aspek tertentu dari analisis konten, silakan beri tahu saya, dan saya 

akan dengan senang hati memberikan informasi lebih lanjut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif dengan melakukan analisis dari 

aspek yang spesifik hingga umum. Data yang terhimpun kemudian dijelaskan 

lebih rinci melalui penggunaan kata-kata dan ilustrasi visual. Informasi yang 

diperoleh juga melibatkan hasil dari wawancara, catatan lapangan, foto, dan 

rekaman. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif, maka tentunya penelitian ini adalah 

penelitian lapangan yang dilakukan di lingkungan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan teori sosiologis dengan jenis konten 

analisis yakni pendekatan yang digunakan untuk mengamati suatu fenomena 

dengan melihatnya dari perspektif sosial dan masyarakat, serta menganalisis 

interaksi yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan pokok pembahasan. 

Analisis konten menurut pendekatan sosiologis adalah suatu metode 

analisis yang digunakan untuk memahami konten dari suatu karya sastra dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang melatarbelakangi karya tersebut. 

Pendekatan sosiologis berfokus pada hubungan antara karya sastra dengan 

masyarakatnya. Pendekatan sosiologis dalam analisis konten dapat memberikan 

pemahaman yang lebih luas tentang karya sastra. Selain itu, pendekatan ini juga 

dapat membantu kita untuk memahami peran karya sastra dalam masyarakat. 
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C. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber-sumber yang dianggap mampu memberikan 

gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Sumber data dalam Skripsi ini terbagi 

atas dua bagian yaitu: 

1. Data primer 

Sumber data utama atau data primer diperoleh secara langsung dari setiap 

informan yang diobservasi atau diwawancarai di lokasi penelitian, yakni para 

seniman yang berada di Makassar. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang berasal dari berbagai laporan 

masyarakat yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder dapat 

mencakup literatur buku, informasi dari internet, serta data statistik yang berkaitan 

dengan tema penelitian ini. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Partisipan dalam penelitian ini dipilih melalui pendekatan purposive 

sampling, yang artinya sampel dan partisipan dipilih secara sengaja berdasarkan 

kriteria tertentu. Seleksi partisipan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa 

mereka memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan tujuan 

penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan berinteraksi dan mengajukan 

pertanyaan kepada partisipan yang telah dipilih yaitu: 

a. Anggota UKM SB eSA 11 Orang 

b. Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 4 Orang 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sesuai dengan prosedur-prosedur merupakan hal 

terpenting dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu: 

1. Observasi 

Metode pengamatan yang digunakan oleh peneliti adalah observasi 

partisipatif, di mana peneliti secara aktif terlibat dalam lingkungan penelitian 

untuk mengamati. Dalam metode ini, peneliti tidak hanya merekam dan mencatat 

aktivitas yang diamati, tetapi juga berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan 

yang berlangsung di lingkungan tersebut. Peneliti terlibat secara langsung dengan 
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objek penelitian, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang 

lebih mendalam dan kontekstual. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses interaksi dengan informan, di mana peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan pemahaman lebih 

mendalam. Proses ini dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media 

komunikasi. Wawancara bertujuan untuk menggali pandangan dan opini para 

informan terkait Gerakan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi atau dokumen adalah semua jenis sumber tertulis yang dapat 

digunakan sebagai acuan atau referensi dalam penelitian, termasuk buku, majalah, 

surat kabar, kitab, arsip, dan lain sebagainya.1 

F. Instrumen Penelitian 

Peneliti menjadi elemen kunci dalam penelitian ini, dibekali dengan 

pengetahuan dari bahan bacaan dan bimbingan dari pembimbing, serta melibatkan 

diskusi-diskusi kecil bersama teman-teman. Wawancara juga dilakukan dengan 

menggunakan Smartphone pintar sebagai alat bantu, sehingga hasil penelitian 

menjadi lebih terang dan mampu menjawab fokus, rumusan, serta tujuan 

penelitian. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data kualitatif terdiri dari kata, kalimat, gambar, dan bentuk lainnya yang 

memiliki variasi yang lebih beragam daripada data kuantitatif. Analisis data 

kualitatif tidak melibatkan penggunaan rumus statistik. Analisis dilakukan dengan 

memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir peneliti, karena peneliti 

berfungsi sebagai instrumen analisis (human as instrumen). Kemampuan peneliti 

untuk menghubungkan data secara sistematis dari satu ke data lainnya memiliki 

peran penting dalam proses analisis data kualitatif. Analisis kualitatif didasarkan 

pada hubungan timbal balik (semantik) antara masalah-masalah penelitian. 

Analisis kualitatif dilakukan dengan maksud agar peneliti memperoleh 

pemahaman  yang  mendalam  terhadap  data  untuk  menjawab  permasalahan 

 

1Jhon W. Creswell, Recearch Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed 

(Cet.V;Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 267-270. 
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penelitian. Karena itulah, dalam analisis kualitatif, data yang terkumpul harus 

diorganisir, distrukturkan, diartikan, dan digabungkan secara holistik sehingga 

memiliki makna yang komprehensif. Proses analisis dalam penelitian kualitatif 

berbeda dengan analisis data kuantitatif. 

Langkah-langkah analisis data kualitatif yang perlu diperhatikan oleh 

peneliti yaitu: 

1. Reduksi data (Data Reduction) adalah langkah di mana peneliti 

menyederhanakan informasi dari tahap awal untuk berfokus pada aspek- 

aspek penting dari permasalahan penelitian. Dengan kata lain, peneliti 

memilih informasi yang akan dijelajahi lebih mendalam.2 

2. Display Data (Data Display) mengacu pada penyajian dan pengaturan data 

dalam format tertentu untuk memberikan pandangan menyeluruh. Dalam 

penyajian data, peneliti menggunakan pendekatan induktif, yaitu dengan 

menguraikan setiap permasalahan dalam konteks penelitian secara umum, 

kemudian secara bertahap menjelajahi aspek yang lebih spesifik.3 

3. Menarik Kesimpulan dari Data (Conclusion Drawing/Verification), setelah 

melalui proses pengolahan, data-data yang terkumpul disempitkan. 

Pendekatan ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi poin-poin yang 

paling signifikan, yang nantinya menjadi dasar untuk merumuskan 

kesimpulan. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Suryana, Metodologi Penelitian; Model Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 
(Buku Ajar Perkuliahan: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 42. 

3Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 
(Cet XIII; Jakarta: Erlangga, 2009).h. 147. 

4 Ninik Supriyati, Metode Penelitian Gabungan : Mixed Methods (Widyaiswara BDK 
Surabaya), h.7 



30  

30 



30  

 
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran umum dan Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Letak Lokasi Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa 

Uin Alauddin Makassar 

 

 

Lokasi riset berada di Kampus II UIN Alauddin Makassar, yang berlokasi 

di Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, Sulawesi Selatan. Jarak 

perjalanan dari Karebosi Makassar menuju Kampus II UIN Alauddin Makassar 

adalah sekitar 10 km, dapat ditempuh dengan berbagai sarana transportasi umum 

seperti Grab, pete-pete, angkutan bus, maupun kendaraan pribadi. Terdapat tiga 

jalur yang dapat digunakan untuk mencapai Kampus II UIN Alauddin Makassar. 

Jalur pertama melalui Jalan Hertasning adalah jalur yang paling umum digunakan 

karena jaraknya yang relatif dekat dari titik awal di Karebosi, meskipun terkadang 

di jalur ini sering terjadi kemacetan. 

Setelah mencapai perbatasan antara Gowa dan Makassar, masih terdapat 

jarak sekitar 4 km menuju kampus. Perjalanan dilanjutkan hingga mencapai 

Bundaran Samata. Ketika sudah tiba di depan Kampus II UIN Alauddin 

Makassar, yang terletak di sebelah kanan dari jalur Hertasning, akan ada petugas 

satpam yang membantu mengarahkan dan memberikan informasi lebih lanjut 
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mengenai lokasi kampus memasuki area kampus karena terdapat dua pintu 

gerbang yang dapat digunakan. Saat memasuki kampus melalui pintu pertama, 

akan terlihat gedung rektorat yang terletak di sebelah kanan jalan, tepat 

menghadap lapangan. Jika ingin menuju lokasi penelitian, perlu melanjutkan 

perjalanan melewati lapangan tersebut Yaitu Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa, 

yang umumnya disingkat sebagai (PKM), dapat ditemui setelah melewati 

beberapa fakultas di kampus ini. Pertama, melewati Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat, kemudian Fakultas Sains dan Teknologi, dilanjutkan oleh Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. 

Selanjutnya, akan ditemui Fakultas Syariah dan Hukum, serta lapangan yang 

berada di sebelah kanan. 

Ada tiga jalur yang sering digunakan dari Kota Makassar menuju Kampus 

II UIN Alauddin Makassar. Jalur pertama adalah melalui Jalan Hertasning, yang 

meskipun sering mengalami kemacetan, tetapi tetap menjadi jalur yang sering 

ditempuh oleh mahasiswa. Jalur kedua adalah Jalan Tamangapa Raya atau yang 

biasa disebut Jalan Antang. Kota Makassar memang terkenal dengan 

kemacetannya, sehingga jalur ini pun sering mengalami kemacetan, terutama bagi 

mahasiswa yang berasal dari dalam kota dan ingin menuju ke kampus. Jalur 

ketiga adalah melalui Jalan Abdul Mutallib Dg. Narang. Dari Karebosi, bisa 

melewati Jalan Daeng Tata Raya atau Jalan Sultan Alauddin, lalu masuk ke Jalan 

Abdul Mutallib Dg. Narang. Sampai pada Bundaran Samata, mengambil arah 

kanan untuk menuju Kampus II UIN Alauddin Makassar. Inilah tiga jalur yang 

umumnya digunakan oleh mahasiswa dari Kota Makassar untuk mencapai 

Kampus II UIN Alauddin Makassar. 

2. Sejarah Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya eSA 

Pergantian nama UKK SSA (Unit Kegiatan Khusus Sanggar Seni 

Alauddin) terjadi saat musyawarah Anggota ke-2 pada tahun 1999, pada masa 

pengunduran diri kepengurusan Bakri Aladin dan pemilihan Ridwan Polos 

sebagai pengganti. Pada saat itu, UKK SSA mengubah namanya menjadi Unit 

Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya eSA dengan penjelasan sebagai berikut: 
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a. Huruf “S” Kapital jika didiftongkan akan di awali dengan bunyi “e”, sehingga 

penulisannya di sertakan huruf ”e” di depan “S”. 

b. Antara “eS” dan “A” dipisahkan oleh “titik”, sehingga penyebutannya tidak 

berkesan bersambung. Sangat jelas sebagai sebuah singkatan dari nama 

Sultan Alauddin 

Pada Musyawarah Anggota ke-3 yakni masa demisioner Ridwan polos dan 

terpilihnya Muhammad Sadli (2000), kemudian disepakati akronim “eSA” di ubah 

dengan menghilangkan “titik” yang mengantarai huruf “eS” dan “A” sehingga 

penyebutannya juga memberi kesan bersambung, yakni “eSa”. 

Pengguna nama eSa memiliki makna yakni; 

 

1. Makna akronim yakni singkatan dari nama Sultan Alauddin yakni salah 

seorang Raja Gowa yang pertamamemeluk agama Islam. 

2. Makna teologis yang menegaskan ketahuilah Allah swt. 

 

3. Makna budaya yakni huruf “SA” dalam aksara Bugis Makassar SeuwaE 

(dewata/tuhan) yang di tulis dalam bentuk “belah ketupat” atau “sulapa appa” 

yang di kenal sebagai symbol hakekat manusia. 

Sejak didirikannya IAIN Alauddin sebagai perguruan tinggi, aktivitas seni 

masih terbatas pada partisipasi atau responsif, dan belum menjadi suatu kegiatan 

yang diatur secara berkala dengan berbagai program, terutama dalam hal 

pengkaderan. Kegiatan seni umumnya berlangsung melalui acara-acara porseni, 

berbagai jenis kompetisi, festival, dan terutama sebagai pengisi acara dalam 

berbagai kegiatan kampus. Dengan demikian, aktivitas tersebut belum terorganisir 

secara menyeluruh sebagai potensi perguruan tinggi. Kegiatan seni ini hanya 

diinisiasi oleh kelompok di masing-masing fakultas dan hanya aktif dalam 

momen-momen tertentu. 

Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa kelompok-kelompok tersebut 

tidak memiliki prestasi. Pada akhir tahun 80-an hingga 1993, muncul sebuah 



 

 

sanggar fakultas yang mulai aktif dalam kegiatan seni, dengan sistem perekrutan 

melalui audisi atau casting langsung bagi setiap mahasiswa yang memiliki bakat 

dan minat. 

Dari situasi tersebut, melalui serangkaian pertemuan informal, muncul 

gagasan dari sejumlah mahasiswa untuk menggabungkan semua potensi yang ada 

dengan membentuk suatu wadah bagi para insan seni yang tidak lagi 

terfragmentasi berdasarkan fakultas, melainkan melalui tingkat institut (Institut 

Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang). Tujuan di balik langkah ini 

adalah untuk menyatukan berbagai bakat dan minat yang sebenarnya sangat besar 

pada saat itu. 

Pada tanggal 29 Juli 1993, Konsep dan saran untuk menyatukan ini 

menjadi kenyataan dengan pembentukan Unit Kegiatan Kemahasiswaan Sanggar 

Seni Alauddin (UKK SSA), yang diprakarsai oleh sejumlah mahasiswa 

berpikiran cerdas dan menjadi anggota inti UKK SSA. Di antara mereka adalah, 

1. Zulfahmi Alwi, Fak. Syari’ah (Wajo) 

2. M. Yasir Karim, Fak. Dakwah (Bulukumba) 

3. Abd. Halim Rimamba, Fak. Dakwah (Selayar) 

4. Zulfikar Yunus, Fak. Syari’ah (Makassar) 

5. Khaeruddin, Fak. Syari’ah (Makassar) 

6. Muhammad Ikhsan AR, Fak. Ushuluddin (Selayar) 

7. Ilham Dharma Putera, Fak. Adab (Makassar) 

8. Hamdan, Fak. Ushuluddin (Kendari) 

UKK SSA pertama kali berkumpul di "balkon" Gedung 1, yang awalnya 

merupakan gedung serbaguna dan kemudian lebih dikenal sebagai Auditorium 

Sultan Alauddin. Pada tahun 1996, UKK SSA pindah ke Gedung Pusat Kegiatan 

Mahasiswa (PKM). Kemudian, pada tanggal 14 September 2009, sanggar ini 

pindah ke area barat kampus (gudang) dan sekretariat pengurusnya berada di 

"bilik 13” 

UKK SSA awalnya mengelola lima studio (kini dikenal sebagai cabang 

seni) yang mencakup: teater, musik dan vokal, lukis dan kaligrafi, sastra dan 

media, serta tilawah. Sayangnya, bidang tari belum dijadikan cabang seni karena 

belum mendapatkan persetujuan dari pihak pimpinan kampus. Kelima cabang seni 
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tersebut dijalankan oleh anggota dalam berbagai kegiatan yang berorientasi pada 

nilai-nilai keagamaan. 

Pada tahun 2011, UKM SB eSA mengalami perpindahan kantor pusat 

yang semula terletak di Kampus 1, kini berlokasi di Kampus 2 UIN Alauddin 

Makassar. Alamat barunya tepatnya berada di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa 

(PKM) Kampus 2, Jalan H.M Yasin Limpo No. 36, Samata, Kabupaten Gowa. 

UKM ESA terus mengalami dinamika yang tentunya membawa perubahan 

internal. Misalnya, jumlah cabang seni yang semula hanya terdiri dari 5 cabang, 

mengalami peningkatan hingga tahun 2017 dengan total 8 cabang seni 

diantaranya; 

(1) teater, 

(2) Musik, 

(3) Vokal, 

(4) Tilawah, 

(5) Rupa, 

(6) Sastra, 

(7) Tari dan 

(8) Sinematografi.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Nahrul Hayat, Buku Putih UKM Seni Budaya eSA (Gowa: eSA Publishing, 2017), h.7- 

10 
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3. Logo UKM Seni Budaya eSa UIN Alauddin Makassar dan Gambar 
 

 

 

Keterangan: 

Bentuk: 

1. Bundar 

 

2. Lingkar luar 

 

3. Lingkar dalam 

 

4. Space lingkaran luar: nama organisasi, perguruan tinggi 45 

 

5. Space lingkarandalam: identitas UKM SB eSA Warna: 

a. Hitam putih Simbol: 

1. UKM SB eSA 

2. UIN Alauddin Makassar 

3. Buku: Menuntut ilmu dari buaian hingga ke liang lahat. 

4. Pena: Simbol semangat berkarya. 

5. Topeng, Notasi: Simbol kegiatan-kegiatan dalam organisasi. 

6. Topeng putih: Amar ma’ruf nahi mungkar. 

7. Topeng hitam: Amar ma’ruf nahi mungkar 

8. Tiga garis dasar: Manusia, Alam, dan Tuhan.Iman, ilmu 

dan amal. Hidup dankehidupan 
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9. Hitam-Putih: kontinuitas hayat organisasi. 

 

4. Bendera UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

Gambar 4.2 

Keterangan 

 

 

5. Bendera Warna Putih diperuntukkan untuk situasi resmi (internal) 

& Bendera Warna Hitam diperuntukkan untuk situasi yang sifatnya 

eksternal 46 

6. Ukuran disesuaikan dengan kebutuhan (kondisional) 

7. Gambar di dalam “Logo UKM Seni Budaya eSA” 
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5. Struktur Organisasi 

 

 

 

Dewan Pembina 

Dr. Muhammad Anhar, 

S.Pt 
 

 

 

 

 

 

Ketua Umum 

Muhammad Rizki 

Ramadhan 

 

Sekretaris Umum 

Ummu Khairah 

Bendahara Umum 

Nurul Amalia Rahmadani 

 

 

 

Proses pengorganisasian akan menghasilkan sebuah rumusan struktur 

organisasi dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.2 Adapun tugas dan 

tanggung jawab struktur organisasi UKM Seni Budaya eSA 

a. Pelindung & Penasehat adalah rektor dan wakil rektor UIN Alauddin. 

Lembaga yang memiliki kekuatan legitimatif sebagai dasar bagi setiap 

pelaksanaan kegiatan UKM SB eSA. 

b. Dewan Pembina adalah wakil Dekan III ditambah 3 orang dalam jajaran 

UIN Alauddin Makassar yang dianggap aktif dalam memberikan apresiasi 

seni budaya. 

c. Dewan yang secara formal dapat memberikan arahan kepada UKM SB 

eSA. Dewan Pakar adalah 10 anggota istimewa yang ditunjuk oleh 

pengurus. Dewan yang secara formal dapat memfasilitasi kegiatan secara 

eksternal terhadap UKM SB eSA. 

 

2M. Munir dan Wahyu Ilaihi Manajemen, h.118 



 

 

d. Badan Pertimbangan adalah 5 mantan presidium yang ditunjuk oleh 

pengurus. Dewan yang secara formal dapat memberikan pertimbangan 

secara internal terhadap UKM SB eSA. 

e. Pengurus Harian harian adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai 

pengurus melalui SK Rektor terhitung sejak pelantikan pengurus sampai 

dinyatakan Dimisioner. 

f. Ketua Umum adalah Anggota penuh UKM SB eSA yang terpilih secara 

sah dalam Musyawarah Anggota (MUSYANG) dan telah di-SK-kan oleh 

Rektor UIN Alauddin. Ketua Umum merupakan penanggung jawab 

tertinggi dalam struktur kepengurusan dan dengan alasan tertentu sewaktu- 

waktu dapat melimpahkan Tugas Ketua Umum adalah menjalankan 

mekanisme organisasi dan menjalankan fungsi manajemen organisasi 

(planning, organizing, implementing, controlling and evaluating). 

g. Kabid P3A (ketua bidang partisipasi, pemberdayaan dan pembinaan 

anggota) adalah pengurus harian (presidium) yang merupakan anggota 

penuh (diutamakan), atau anggota biasa yang harus menjadi anggota 

penuh dalam masa kepengurusannya, yang menjalankan program kerja 

dalam bidang partisipasi, pemberdayaan dan pembinaan anggota. 

h. Kabid Litbang (Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan) adalah 

pengurus harian (presidium) yang merupakan anggota penuh (diutamakan), 

atau anggota biasa yang harus menjadi anggota penuh dalam masa 

kepengurusannya, yang menjalankan program kerja dalam bidang 

penelitian dan pengembangan wacana berkesenian dan kebudayaan. 

i. Sekretaris Umum adalah pengurus harian (presidium) yang merupakan 

anggota penuh (diutamakan), atau anggota biasa yang harus menjadi 

anggota penuh selama masa kepengurusannya, yang menjalankan 

program kerja dalam bidang administrasi dan kesekretariatan. 

j. Wakil Sekretaris Umum adalah pengurus harian (presidium) yang 

merupakan anggota penuh (diutamakan), atau anggota biasa yang siap 

menjadi anggota penuh dalam masa kepengurusannya, yang bertugas 

mendampingi dan membantu tugastugas Sekretaris Umum baik secara 

lisan maupun tulisan. 
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k. Bendahara Umum adalah pengurus harian (presidium) yang merupakan 

anggota penuh (diutamakan), atau anggota biasa yang harus menjadi 

anggota penuh dalam masa kepengurusannya, yang menjalankan program 

kerja dalam bidang keuangan. 

l. Wakil Bendahara Umum adalah pengurus harian (presidium) yang 

merupakan anggota penuh (diutamakan), atau anggota biasa yang harus 

menjadi anggota penuh dalam masa kepengurusannya, yang bertugas 

mendampingi dan membantu tugas- tugas Bendahara Umum baik secara 

lisan maupun tulisan. 

m. Pengurus Harian dalam menjalankan tugas-tugasnya, dibantu oleh 

pengurus tambahan yang terdiri dari koordinator cabang seni dan 

koordinator rumah tangga. Koordinator Cabang Seni adalah anggota 

biasa yang dianggap aktif dan mampu menjalankan tanggung jawab 

sebagai koordinator cabang seni yang telah di SK-kan oleh Pengurus 

harian. Koordinator Cabang seni yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1) Koordinator cabang seni Tilawah 

2) Koordinator cabang seni Teatera 

3) Koordinator cabang seni Musik 

4) Koordinator cabang seni Tari 

5) Koordinator cabang seni Rupa 

6) Koordinator cabang seni Sastra 

7) Koordinator cabang seni Sinematografi 

8) Koordinator cabang seni Vokal 

6. Visi dan Misi 

a. Visi 

Menghimpun menyalurkan dan mengembangkan apresiasi seni budaya 

dalam rangkatercapainya tujuan UIN Alauddin Makassar. 

b. Misi 

1) Peningkatan kualitas seni Islam. 

2) Pengembangan pelaksanaan sistem kaderisasi 

3) Peningkatan dan pengembangan metode UKM Seni Budaya eSA di 

lingkungan perguruan tinggi, kemahasiswaan, dan kepemudaan. 

 



 

 

4) Peningkatan dan pengembangan profesionalitas anggota. 

5) Bermetode dan berpartisipasi dalam menegakkan nilai-nilai seni dan 

budaya serta nilai-nilai keislaman. 

B. Bentuk Gerakan Perlawanan Melalui Karya UKM SB eSA 

 

a) Seni Rupa 

 

Reformasi tata kelola sumber daya alam adalah upaya untuk memperbaiki 

sistem pengelolaan sumber daya alam agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

Reformasi ini diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam 

pengelolaan sumber daya alam, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pencemaran 

lingkungan, kerusakan lingkungan dan ketidakadilan. Mahasiswa memiliki peran 

penting dalam reforman tata kelola sumber daya alam. Mahasiswa dapat berperan 

sebagai agen perubahan dengan menyuarakan kritik terhadap kebijakan-kebijakan 

pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan lingkungan. Selain itu, 

mahasiswa juga dapat berperan sebagai penggerak masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media 

rupa (visual) yang tentunya dapat dilihat oleh mata dan biasanya dapat pula 

dirasakan melalui rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, 

garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan 

estetika. Seperti yang di kemukakan oleh Rizqi Ramadan selaku ketua umum 

UKM SB eSA bahwa: 

“Menurut saya berkesenian lebih khususnya menggambar adalah salah 
satu cara bagi saya untuk mengekspresikan diri saya dan apa yang terjadi 
di sekitar saya seperti kebanyakan gambar yang saya buat lebih coraknya 
ke isi perasaan saya. Namun ada juga beberapa gambar saya yang tertuju 
pada kritik di rana sosial semisal kritik saya terhadap ekologi yang terjadi 
pada saat ini seperti menipisnya oksigen”3

 

 

 

 

 

 

 

3Risqi Ramadan (21 Tahun), Ketua Umum UKM SB ESA, Wawancara, 19 Juli 2023. 
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Makna dari gambar diatas adalah kritikan terhadap pemerintah yang 

memberikan ijin pembukaan lahan untuk membangun industry padahal akibat dari 

penebangan pohon dan pembukaan lahan dapat menyebabkan deforestasi, yaitu 

hilangnya tutupan hutan. Deforestasi dapat menyebabkan berbagai masalah 

lingkungan, seperti perubahan iklim, pencemaran udara dan hilangnya habitat. 

Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan pemberian ijin 

pembukaan lahan untuk membangun industry. Kebijakan tersebut perlu diubah 

agar lebih memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak merugikan masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Rizqi Ramadan 

bahwa gerakan perlawanan seniman melalui karya seni dapat dipahami sebagai 

upaya untuk melawan ketidakadilan dan ketimpangan kekuasaan yang ada dalam 

masyarakat. Dalam konteks teori konflik, gerakan ini mencerminkan pertentangan 

sosial antara kelompok seniman dan pemerintah, di mana karya seni digunakan 

sebagai alat untuk mengungkapkan ketidakpuasan dan memperjuangkan 

perubahan sosial. 

Pemerintah perlu menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga 

negara, tanpa diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan 

toleransi beragama di masyarakat melalui pendidikan, dialog antarumat beragama, 

dan penguatan kelembagaan umat beragama. 
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Konflik Ambon merupakan konflik komunal yang terjadi di kota Ambon, 

Maluku, dan sekitarnya. Konflik ini melibatkan umat Islam dan Kristen. Konflik 

ini menyebabkan ribuan orang tewas dan ratusan ribu orang mengungsi. 

Kesenian juga pada dasarnya bisa dijadikan sebagai representase diri 

manusia melalui karya yang di buat, seseorang bisa menggambarkan situasi hati 

dan pikirannya sehingga kebanyakan orang berkesenian dijadikan alternatif untuk 

menghilangkan beban pikiran bahkan ada yang bisa menemukan jati dirinya 

melalui karya seni. Seperti yang di kemukakan oleh A. Dhyauddin selaku kader 

UKM SB eSA bahwa: 

“Jadi kalau melihat karya saya pasti tidak terlepas dengan warna merah 
dan hitam warn aitu adalah warna yang sudah melekat di setiap gambar 
saya dan saya menjadikannya idiologi brand saya kedepannya. Karya saya 
yang paling di kenal di esa adalah karya yang berjudul pluralism agama 
disitu saya mencoba mengambarkan bagaimana kedamaian bisa di 
wujudkan di muka bumi jika kita saling menghargai satu sama lain baik 
dari segi budaya dan terlebih khusus keyakinan atau agama” 

 

Makna dari gambar diatas adalah Pluralisme agama adalah sebuah konsep 

yang mengakui dan menghargai keragaman agama di masyarakat. Pluralisme 

agama didasarkan pada prinsip bahwa semua agama memiliki nilai dan 

kebenarannya masing-masing tapi dalam kehidupan sosial masih ada masyarakat 

yang tidak toleran dengan agama yang dianut oleh orang lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama A. Dhyauddin 

bahwa melihat partisipasi dalam gerakan perlawanan seniman melalui gaya 

berpakaian sebagai salah satu cara untuk menyuarakan ketidakpuasan dan 
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memperjuangkan perubahan sosial, tetapi juga mengakui bahwa ada banyak cara 

lain yang dapat dilakukan oleh kelompok seniman untuk mencapai tujuan tersebut. 

b) Karya Sastra 

 

Kebijakan omnibus law telah menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. 

Pro omnibus law berpendapat bahwa kebijakan ini dapat menyederhanakan 

regulasi dan meningkatkan investasi. Kontra omnibus law berpendapat bahwa 

kebijakan ini dapat merugikan pekerja dan lingkungan karena berbagai kebijakan 

yang di keluarkan belum menjadi solusi terbaik bagi kebanyakan masyarakat 

terkhususnya para buruh pekerja. 

“Kecendrungan kekuasaan itu memang menindas 

bahkan pada skala kecil sekalipun” kutipan puisi dari Sunarto Firdaus 

Puisi dari romi syarif yang menyingung soal janji dari pemerintah kepada 

masyarakat yang tidak terealisasi sehingga romi menyematkan kata tentang hanya 

tuhan yang memberi dan menerima. 

“yang pasti hanyalah dia 

Jangan sombong walau kau pembohong 

Jangan dusta karena memang kau pendosa 

Memintalah. 

Diri-Nya akan selalu memberi dan menerima” 

Kegiatan tahunan yang di laksanakan oleh cabang seni sastra UKM SB 

eSA adalah Tadarrus Sastra yang kegiatannya pada bulan Suci Ramadhan. Pada 

kegiatan Tadarrus Sastra kemarin mengangkat tema tentang Sastra di Zaman 

Tanpa Firasat yang memiliki arti gejala-gejala yang terjadi di masyarakat modern 

menuntut agar senantiasa hidup dalam sebuah genggaman dari selepas tidur 

hingga tidur Kembali. Ketakutan tersebut menjadi kian nyata, hadirnya teknologi 

di tengah-tengah masyarakat merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat di 

hindari, hal tersebut dapat dilihat dari interaksi yang terbangun dengan sesama 

manusia maupun manusia dengan alam. Manusia makin jauh dengan dirinya dan 

tenggelam dalam realitas semu. Dengan kata lain manusia mengalami 

kemunduruan dalam menggunakan potensi yang ada dalam dirinya. 
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Pandangan agama tentang manusia yang kehilangan rasa dan firasat karena 

perkembangan teknologi mungkin berbeda tergantung pada agama masing-masing. 

Namun, secara umum sering mengajarkan perlunya pendekatan spiritual yang 

lebih dalam untuk kehidupan manusia, alam dan pengalaman-pengalaman 

spiritual. Seni pun tidak dapat terlepas dengan firasat dalam hal ini karya sastra 

yang merupakan salah satu aspek penunjang dalam melihat kondisi yang sedang 

terjadi di masyarakat, salah satu prnrliti melihat fenomena tersebut dengan 

menagatakan sangat jelas “bahwa fungsi karya sastra juga sebagai dokumen sosial 

budaya yang menjelaskan budaya atau keadaan masyarakat pada masa tertentu. 

Karya sastra adalah hasil ekspresi manusia yang berupa karya tulisan atau 

lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga ke perasaan dalam 

bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan Selaras dengan yang di katakan oleh 

informan sebelumnya tentang awal mula mengenal seni dan kecendrungannya di 

kesenian. Seperti yang di kemukakan oleh Sunarto Firdaus bahwa: 

“Karena saya sangat suka kajian persoalan politik dan lingkungan jadi 
karya saya kebanyakan merujuk pada kondisi yang saya sukai, saya suka 
menulis untuk menyinggung pemerintah, birokrasi kampus dan orang- 
orang mengeksploitasi alam. Selain dengan tulisan saya juga sering 
memperkenalkan puisi saya lewat panggung ekspresi yang dilakukan baik 
dalam kampus Uin maupun di luar kampus. Seperti Ketika aksi UKT-BKT 
saya tidak melewatkan kesempatan itu untuk berdiri di depan umum dan 
membacakan puisi saya, begitu juga Ketika ada aksi diluar seperti di depan 
DPR saya juga pasti mengambil peran untuk menyampaikan aspirasi dan 
kritikan saya terhadap pemerintah.”4

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Sunarto Firdaus 

bahwa banyak hal yang melatarbelakangi penulis untuk menulis dan berkarya. 

Awalnya, penulis hanya ikut-ikutan dengan teman yang suka menulis puisi dan 

membuat akun media sosial yang berisi puisi dan sajak-sajaknya. Namun, setelah 

bergabung dengan UKM SB eSA, penulis mendapatkan pengetahuan baru 

mengenai tulisan. 

Perubahan cara pandang dan kebiasaan seseorang bisa saja berubah kapan 

saja bahkan dari hal negatif ke positif begitu pula sebaliknya beberapa hal bisa 

 

 

4Sunarto Firdaus (22 Tahun), Kader UKM SB ESA Cabang Seni Sastra, Wawancara, 19 
Juli 2023. 
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mempengaruhinya bisa karena kesadaraan diri bisa pula dengan kondisi sekitar. 

Seperti yang di kemukakan oleh Romi Syarif bahwa: 

“sejak maba saya juga cukup sering ikut kajian jadi saya sangat menyukai 
pengetahuan yang condong ke filsafat dan ekopol. Makanya semenjak 
masuk di eSA dan di cabang seni sastra saya banyak menyampaikan isi 
hati saya, perasaan saya, kritikan dan banyak bentuk perlawanan saya 
melalui tulisan yang saya bungkus dengan nuansa perlawanan”.5 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Romy Syarief 

bahwa ia memiliki minat yang kuat dalam seni sastra dan menggunakan 

kesempatan tersebut untuk menyampaikan isi hati, perasaan, dan bentuk 

perlawanan melalui tulisan dengan nuansa romantis. Meskipun sebelumnya ia 

menghabiskan waktu dengan kegiatan yang dianggap tidak produktif, ia merasa 

terinspirasi oleh senior yang lihai berbicara di depan umum dan membawakan 

materi. Hal ini mendorongnya untuk bergabung di cabang seni sastra UKM SB 

eSA dan menyampaikan aspirasinya melalui tulisan. 

c) Seni musik dan vocal 

 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh World 

Health Organization (WHO) sebagai pandemic sehingga perlu dilakukan upaya 

penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya 

penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan 

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan 

tanggung jawab bersama Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk 

perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko 

kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan 

masyarakat. 

Kekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan 

penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, 

barang, dan/atau lingkungan, serta respons  terhadap kedaruratan kesehatan 

 

 

 

5Romi Syarif (23 Tahun) Kader UKM SB ESA Cabang Seni Rupa “Wawancara, 19 Juli 
2023. 
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masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Salah satu Tindakan 

kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.6
 

Aturan pembatasan aktivitas masyarakat yang kala itu di keluarkan untuk 

menangani kasus covid-19 membuat banyak sektor menjadi tidak berjalan dengan 

lancar dan imbas yang paling di rasakan adalah Ketika kampus di liburkan 

sehingga aktivitas mahasiswa menjadi terbengkalai begitupun aktivitas setiap 

Lembaga dan organisasi kemahasiswaan sehingga mendorong anggota UKM SB 

eSA untuk merespon kebijakan tersebut dengan membuat karya. 

Seni musik dan vokal memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. 

Seni musik dan vokal dapat digunakan untuk mengekspresikan diri, 

menyampaikan pesan, memberikan hiburan, dan meningkatkan kualitas hidup. 

Pekerja seni memang ditutut dalam proses awal pembuatan karyanya haruslah 

murni dari dirinya sendiri dan tidak terikat apalagi di tekan oleh berbagai hal 

menjadi karya seni yang di hasilkan bercampur baur antara idealisme diri dan 

idealisme orang lain. Seperti halnya yang di sampaikan Robyansyah bahwa: 

“Setelah melalui proses dan mulai menggarap karya saya selalu 
memikirkan bagaimana cara saya untuk menyampaikan kritikan saya 
dengan lirik lagu, saat itu saya ingin menggambarkan dunia kampus yang 
sepi akan aktivitas produktif akibat covid 19 makanya saya membuat lagu 
dengan tema umumnya adalah bagaimana seni bisa dijadikan salah satu 
untuk menggambarkan diri dan mengkritik kebijakan pemerintah yang 
terlalu lama memberikan rentan waktu untuk beraktivitas di kampus”.7 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Robyansyah bahwa 

penulis tersebut memiliki motivasi dan tujuan yang kuat dalam menulis dan 

berkarya. Mereka mulai menulis karena ikut-ikutan dengan teman, namun setelah 

bergabung dengan UKM SB eSA, mereka mendapatkan pengetahuan baru 

mengenai tulisan. Penulis memiliki minat khusus dalam kajian persoalan politik 

dan lingkungan, sehingga karya-karyanya sering kali merujuk pada kondisi yang 

disukainya. Mereka juga suka menulis untuk menyinggung pemerintah, birokrasi 

kampus, dan orang-orang yang mengeksploitasi alam. 

 

 

6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Yirus Disease 2019 (Covid- 
19) 

7 Robyansyah (23 Tahun), Kabid P3A UKM SB ESA, Wawancara,19 Juli 2023. 
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Selaras dengan informan sebelumnya yang sudah menggeluti dunia 

kesenian sebelum masuk di perkuliahan. Seperti yang di kemukakan Taqwin 

bahwa: 

“Sebenarnya kalau membuat karya sudah ada beberapa karya saya yang 
ada di sanggar seni saya di kampung, tapi yang berbeda di eSA saya 
dengan beberapa teman-teman di studio musik sering mengiringi arak- 
arakan anak eSA yang keliling di setiap fakultas yang menjadikan eSA di 
lihat oleh banyak mahasiswa UIN saat itu saya mengiringi massa aksi 
dengan musik tradisional pakanjara untuk merespon kebijakan yang di 
keluarkan oleh pihak birorasi kampus terkait tetang pelarangan aktivitas 
malam di ruang lingkup kampus UIN”.8 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Taqwin bahwa 

minat yang kuat dalam seni tari sejak SD dan terus mengembangkan dirinya 

dalam bidang tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan bergabungnya Ummu Khairah 

dengan UKM SB eSA yang memberikan kesempatan baginya untuk lebih 

mengenal dan mempelajari berbagai jenis tarian serta menyampaikan pesan-pesan 

keagamaan melalui gerakan tari. Selain itu, pengalaman Ummu Khairah dalam 

membuat karya tari dan mengiringi arak-arakan anak UKM SB eSA di kampus 

juga menunjukkan dedikasinya dalam seni tari. 

 

 

 

8Taqwin (22 Tahun) Kader UKM SB ESA, Wawancara, 20 Juli 2023. 
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Karya Seni Musik dari instrument dan lagu yang bernuansa daerah ini 

bercerita tentang seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan penuh kasih 

sayang namun harus di penjara karena mendapatkan fitnah dari temannya yang di 

tuduh membunuh atasannya dan mengambil uang sehingga perusahaanya 

mengalami kebangkrutan apalagi saat itu virus covid-19 melanda sehingga banyak 

kebutuhan yang harus di penuhi. Atas peristiwa tersebut sang anak di jatuhi 

hukuman mati oleh hakim yang bagi sang ibu tidak tersa adil karena tidak ada 

bukti yang jelas bahwa anaknya yang melakukan kejahatan tersebut. Pemintaan 

terakhir sang ibu sebelum anaknya di eksekusi mati ia ingin menyanyikan 

anaknya kelong mappatinro seperti waktu masa kecil anaknya. Penampilan tari 

dapat dilihat dalam akun resmi Youtube Channel UKM SB eSA 

https://youtube.com/@ukmsbesa1196?feature=shared 

d) Seni teater 

 

Kebijakan pemerintah tentang lapangan pekerjaan tertuang dalam Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang 

tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, dan pemerintah 

dalam hubungan kerja. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan 

lapangan pekerjaan. Hal ini karena pemerintah memiliki kewenangan untuk 

menetapkan kebijakan ekonomi dan sosial yang dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan investasi. 

https://youtube.com/%40ukmsbesa1196?feature=shared
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Penampilan teater yang menceritakan strata sosial masyarakat antara 

pengangguran, pengemis, apparat pemerintah, masyarakat menengah dan 

pengusaha yang saling mengusi satu sama lain karenaada yang merasa statusnya 

lebih tinggi ada pula yang merasa bahwa karena pemerintah tidak memperhatikan 

masyarakat kecil sehingga susah mendaptkan pekerjaan. Penampilan tari dapat 

dilihat dalam akun resmi Youtube Channel UKM SB eSA 

https://youtube.com/@ukmsbesa1196?feature=shared 

Seni teater adalah cabang seni yang menggunakan gerak, tari, dan 

nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting. Banyak juga orang 

yang masuk di rana kesenian karena penasaran dan ingin mencoba hal baru dalam 

hidupnya. Seperti halnya yang di kemukakan oleh Ummul Khaerah bahwa: 

“hal paling mengesankan di dunia teater waktu penampilan perdana di 
panggung dan di saksikan banyak pekerja seni kampus lainya. Memang 
yang saya rasakan adalah memerankan orang lain dalam diriku itu susah- 
susah gampang karena memang ada yang saya sering lakukan ada juga 
dalam dunia tetaer baru saya dapati. Saya paling suka tetrikal keliling 
kampus untuk memanggil massa aksi untuk turun kejalan karena saya bisa 
ikut andil dalam Gerakan dan melakukan hal berbeda dari Sebagian massa 
aksi, saya menyampaikan aspirasiku dengan cara berteater di depan umum 
dengan Gerakan dan pembicaraan menyindir banyak pihak”.9 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Ummul Khaerah 

bahwa ia memiliki minat dan keahlian dalam seni teater. Meskipun awalnya ia 

lebih suka menari, ia memutuskan untuk mencoba hal baru dengan bergabung di 

cabang seni teater UKM SB eSA. Namun, ia merasa agak sulit untuk berbaur 

dengan orang-orang teater karena merasa seperti orang asing. Hal yang sering 

membuatnya kesal adalah ketika orang mengira bahwa ia sedang berteater ketika 

sebenarnya ia sedang sakit. 

e) Seni tari 

 

Di Indonesia, memberikan suap untuk mendapatkan suara dari rakyat 

merupakan tindak pidana suap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pasal 1 ayat (1) UU tersebut 

menyatakan bahwa "suap adalah pemberian atau janji pemberian sesuatu kepada 

 

9Ummul Khaerah (21 Tahun), Sekertaris Umum UKM SB ESA, Wawancara,19 Juli 2023. 

 

 

 

https://youtube.com/%40ukmsbesa1196?feature=shared
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pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk mempengaruhi 

keputusan atau tindakan yang akan dilakukan oleh pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban 

atau tugasnya." 

Tari yang di pentaskan di acara Eksibisi Eksibanat XXV menceritakan 

aktifitas yang dilakukan dimalam hari hingga menjelang terbitnya fajar. Dalam 

agama al-Quran banyak diturunkan dimalam hari ada juga yang melakuka ibadah 

dan ritual di malam hari pun juga biasanya kaum politisi menggunakan malam 

hari untuk membagikan serangan fajarnya ke masyarakat agar mendapatkan suara 

dari rakyat. Penampilan tari dapat dilihat dalam akun resmi Youtube Channel 

UKM SB eSA https://youtube.com/@ukmsbesa1196?feature=shared 

Seni tari adalah cabang seni yang menggunakan gerak tubuh secara 

berirama sebagai media untuk mengekspresikan diri, menyampaikan pesan, dan 

menyampaikan emosi. Banyak juga orang yang sejak kecil sudah menggeluti 

dunia kesenian mengkin karena lingkungannya atau bisa juga karena sering 

mengikuti lomba dan mewakili nama sekolah. Seperti yang di kemukakan Nur 

Haslina bahwa: 

“karya pertama saya di UKM SB eSA itu adalah tarian kontemporer yang 
menceritakan bagaimana malam bekerja tidak dengan semestinya, semisal 
seorang yang bergelut di dunia politik yang biasanya membagikan uang 
dimalam hari untuk mendapatkan suara serangan fajar atau prosesi 
pemberian sesajen di sungai. Tidak sampai disitu saya juga sering 
membuat Gerakan tarian dengan nuansa realigi keagamaan karena banyak 

https://youtube.com/%40ukmsbesa1196?feature=shared
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sekali yang saya dengar menolak seni padahal mereka mungkin belum tau 
kalau seni tidak bisa di lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari”.10

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Nur Haslina bahwa 

seorang penari yang memiliki ketertarikan pada tari tradisional. Karya pertamanya 

di eSA adalah tarian kontemporer yang menceritakan aktivitas orang-orang di 

malam hari yang beragam prosesi pemberian sesajen di sungai. Narasumber juga 

sering membuat gerakan tarian dengan nuansa religi keagamaan. Hal ini dilakukan 

karena ia ingin menunjukkan bahwa seni tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

sehari-hari, termasuk dalam kehidupan religi. 

f) Sinematografi 

 

UU ITE ini telah banyak digunakan untuk menjerat orang-orang yang 

melakukan penyalahgunaan ruang digital. Namun, UU ITE ini juga sering dikritik 

karena dianggap terlalu represif. Kritik tersebut terutama ditujukan pada pasal- 

pasal yang mengatur tentang pidana penjara, seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan 

Pasal 45 UU ITE. 

Kebebasan berekspresi sebanarnya sudah memiliki aturan yang telah di 

tetapkan oleh pemerintah namun pada saat yang bersamaan banyak kontradiksi 

yang membuat orang rancu dalam mengungkapkan ekspresi apalgi dalam 

kesenian sangat terfokus pada makna seni adalah kebebasan dan karya seni tidak 

boleh di interfensi oleh pihak dan situasi apapun karena dapat mencederai 

kemurnian imajinasi dari karya dan pemilik karya tersebut. 

Sinematografi adalah ilmu yang membahas tentang teknik pengambilan 

gambar dan sekaligus menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi 

rangkaian gambar yang memililki kemampuan menyampaikan ide dan cerita. 

Perkembangan zaman juga mencadi pengaruh yang sangat jelas terlihat bahkan 

dalam dunia seni, saat ini banyak seniman yang beralih ke dunia desain dengan 

menggunakan teknologi saat ini. Pada akhirnya banyak jenis perlawanan baru 

yang dimunculkan dari seni desain. Seperti yang di kemukakan oleh A. Afif 

Asyraf bahwa: 

 

 

10Nur Haslina (20 Tahun), Kordinator Seni Tari UKM SB ESA, Wawancara, 20 Juli 2023. 
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“Terhitung sudah ada tiga film yang saya buat sendiri mulai dari scenario, 
alur film sampai dengan karakter dan lokasi yang saya tentukan sendiri. 
Banyak sekali kesan serta pelajaran dalam dunia film yang saya lakoni. 
Kalau sekarang saya tertarik dengan editan video pendek yang isinya 
propaganda semisal yang sempat viral kemarin postingan BEM UI yang 
sangat banyak menuai pro dan kontra karena membuat video pendek 
tentang kritikannya dengan anggota DPR”.11

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama A. Afif Asyraf 

bahwa mereka bergabung dengan eSA karena kemauan mereka sendiri dan 

awalnya tidak memikirkan karya yang akan mereka buat setelah menjadi anggota 

eSA. Peneliti memilih cabang seni studio sinematografi karena memiliki basic di 

kamera dan mengedit video. 

Beberapa film, foto, poster dan video documenter cabang seni 

Sinematografi bisa di lihat di link yang tertera dan akun IG UKM SB eSA 

@ukmsbesa https://youtu.be/-rtqEhPWi8M?feature=shared 

Keterampilan dalam berkesenian sebenarnya hal yang tidak terlalu di 

utamakan. Ketika kita ingin memulai untuk berkarya karena hal itu bisa di asah 

dari waktu ke waktu tergantung dari ke konsistenan kita. UKM ESA sebagai 

oragnisasi kesenian yang mewadahi setiap mahasiswa Uin Alauddin Makassar 

yang memiliki minat dan bakat bisa ikut dan mengikuti proses kaderisasi tanpa 

ada Batasan bahwa harus ada bekal kesenian terlebih dulu. Seperti yang di 

kemukakan Jumardi bahwa: 

“Sedari maba saya sudah tau organisasi kesenian di uin. eSA kebetulan 
ada beberapa teman saya juga masukl di eSA, saya tidak masuk di eSA 
karena saya rasa kalau saya tidak punya keahlian di wilayah kesenian tapi 
saya suka melihat pertunjukan eSA semisal kalau eSA mengadakan 
panggung ekspresi di lapangan volly uin saya tidak pernah melewatkan 
untuk singgah menonton dengan teman-teman saya. Karena biasanya saya 
lihat eSA membuat suatu pertunjukan kesenian pasti tidak pernah terlepas 
dari kebiasaan dan kecendrungan mahasiswa saat ini contohnya banyak 
Prodi yang suka melakukan pentas inaugurasi mungkin saja karena sering 
melihat pertunjukan-pertunjukan eSA sehingga mereka memiliki inisiasi 
untuk membuat hal yang berbau kesenian tapi dalam ruang lingkup 
Prodi”.12

 

 

 

 

11A. Afif Asyraf (22 Tahun) Kordinator Cinematogrfi UKM SB ESA, Wawancara, 20 
Juli 2023. 

12Jumardi (22 Tahun) Mahasiswa Uin Alauddin Makassar, Wawancara, 23 Juli 2023. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Jumardi bahwa 

keberadaan organisasi kesenian di kampus dapat menjadi faktor pendorong bagi 

mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang seni. Hal ini 

dapat terlihat dari pernyataan peneliti bahwa ia tidak memiliki keahlian di bidang 

seni, namun ia tetap suka menonton pertunjukan yang dilakukan oleh organisasi 

kesenian di kampusnya. Selain itu, peneliti juga mengatakan bahwa banyak Prodi 

di kampusnya yang melakukan pentas inaugurasi, dan hal ini mungkin saja karena 

mereka sering melihat pertunjukan yang dilakukan oleh organisasi kesenian di 

kampusnya. 

Selaras dengan informan sebelumnya tentang organisasi UKM ESA. 

Seperti yang di kemukakan oleh Aditya bahwa: 

“Iya, saya sudah tau eSA sejak lama kebetulan yang menjabat sebagi ketua 
eSA yang sekarang itu satu kelas saya jadi sering berbincang dinamika 
Lembaga dan plening kegiatan yang akan di laksanakan. Kalau yang saya 
lihat anak eSA yang saya kenal pasti semuanya bisa diandalkan contoh 
semisal Ketika tiba-tiba disuruh menampilkan sesuatu di depan umum 
tanpa Latihan pasti anak eSA yang bisa diandalkan untuk maju dan 
melakukan penampilan. Jadi di setiap tempat saya lihat anak eSA selalu 
menjadi yang terdepan”.13

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Aditya bahwa 

mahasiswa yang terlibat dalam organisasi kesenian di kampus memiliki 

kemampuan yang lebih baik dalam hal kerja sama tim, komunikasi, dan 

kepemimpinan. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan peneliti bahwa mahasiswa 

yang terlibat dalam organisasi kesenian lebih cenderung memiliki kemampuan 

untuk tampil di depan umum tanpa latihan. Selain itu, peneliti juga mengatakan 

bahwa mahasiswa yang terlibat dalam organisasi kesenian lebih cenderung 

menjadi pemimpin dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi 

tersebut. 

Waktu bagi Sebagian orang mungkin adalah uang tapi bagi pekerja seni 

waktu bagi mereka adalah berkarya. Apalagi organisasi kesenian pasti memiliki 

program kerja yang jelas dan setiap kegiatan biasanya mendapatkan banyak 

sorotan dari berbagai pihak bahkan dari organisasi yang lain. Seperti yang di 

kemukakan Gafur Rustam bahwa: 

 

13Aditya (23 Tahun) Mahasiswa Uin Alauddin Makassar, Wawancara, 23 Juli 2023. 
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“Saya juga masuk di Lembaga kesenian tapi bukan di eSA, saya hanya 
sekala fakultas sedangkan eSA ruang lingkupnya universitas, banyak 
sekali kegiatan eSA yang pernah saya ikuti semisal kegiatan menggambar 
Bersama yang baru-baru ini di laksanakan di bundaran tugu PLN belakang 
perpus dan itu bagi saya adalah kegiatan yang sangat bermanfaat karena 
ternyata saya lihat dalam proses menggambar Bersama ternyata banyak 
juga mahasiswa yang punya keahlian dalam menggambar cuman dia tidak 
masuk di Lembaga kesenian seperti eSA dan Lembaga kesenian di 
fakultas. Artinya disitu bis akita lihat bahwa banyak mahasiswa yang 
merespon baik kegiatan seperti itu sehingga suasana kampus tidak sepi 
lagi seperti kemarin yang mungkin diakibatkan karena covid-19’.14

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Aditya bahwa 

kegiatan kesenian di kampus dapat menjadi sarana untuk mahasiswa untuk 

mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang seni, serta untuk 

meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan di antara mahasiswa. Hal ini 

dapat terlihat dari pernyataan peneliti bahwa ia pernah mengikuti kegiatan 

menggambar bersama yang diselenggarakan oleh eSA. Dalam kegiatan tersebut, 

peneliti melihat bahwa banyak mahasiswa yang memiliki keahlian dalam 

menggambar, tetapi tidak masuk dalam organisasi kesenian. Hal ini menunjukkan 

bahwa kegiatan kesenian di kampus dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang seni, tanpa harus bergabung 

dalam organisasi kesenian. 

Setiap orang punya penilian tentang organisasi yang di lihat, walaupun 

mereka bukan termasuk kader di dalam organisasi itu. Tetapi karena kegiatan 

serta kader dari organisasi tersebut yang biasanya memperkenalkan tentang 

aktivitas dari organisasi sehingga orang-orang bisa melirik organisasi tersebut. 

Seperti yang di kemukakan Muhammad Arifin Syam bahwa: 

“Organisasi eSA menurut saya adalah organisasi paling keren karena 
banyak teman saya yang masuk di eSA dan Kembali ke Prodi membawa 
pengetahuan yang di daptkan di eSA. Seperti dalam pengerjaan property di 
setiap kegiatan yang ingin di buat pasti teman-teman yangsudah masuk 
eSA dipanggil untuk membantu memikirkan dari segi konsep, bahan serta 
maksud dari property yang dibuat itu seperti apa, saya sebenarnya tidak 

 

 

 

 

 

14 Gafur Rustam (23 Tahun) Mahasiswa Uin Alauddin Makassar, Wawancara, 23 Juli 
2023. 



 

55 

 
banyak tau apa yang di pelajari di eSA sehingga keahliannya bisa ter 
upgrade”.15

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Aditya bahwa 

organisasi eSA adalah organisasi yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Hal ini 

dapat terlihat dari pernyataan peneliti bahwa banyak teman-teman peneliti yang 

masuk dalam organisasi eSA dan kembali ke Prodi dengan membawa 

pengetahuan yang mereka peroleh di eSA. Selain itu, peneliti juga mengatakan 

bahwa teman-teman peneliti yang telah masuk dalam organisasi eSA selalu 

dipanggil untuk membantu dalam pengerjaan property dalam kegiatan yang ingin 

dilakukan oleh Prodi. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi eSA telah 

memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa, baik dalam hal akademik maupun 

non-akademik. 

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Memperkenalkan Seni 

Sebagai Media Perlawanan 

Memperkenalkan seni sebagai media perlawanan pasti memiliki faktor 

pendukung dan penghambat tergantung bagaimana hubungan interaksi sosial 

antara pekerja seni dan masyarakat di sekitarnya. Secara umum, interaksi sosial 

merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang- 

orang yang berada di sekitar kita. Interaksi yang terjadi dalam masyarakat ini 

dapat menghasilkan pola atau bentuk hubungan yang dapat mempererat dan 

mengubah kondisi masyarakat. Proses interaksi tidak dapat di lepaskan dari 

kehidupan dan baru bisa terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. 

Selain itu, dalam setiap proses interaksi ini terdapat faktor pendukung dan 

penghambat.16
 

a. Faktor pendukung 

1) Rasa ingin tahu yang tinggi 

Rasa ingin tahu yang tinggi adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan 

penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan 

dipelajari secara lebih mendalam. Rasa ingin tahu yang tinggi dapat diartikan 

sebagai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu, baik itu hal-hal 

 

15Muhammad Arifin Syam (23 Tahun) Mahasiswa Uin Alauddin Makassar, Wawancara, 
19 Juli 2023. 

16https//materiips/faktor-pendukung-interaksi-sosial (Diakses pada 28 April 2023) 

 

 

 



 

 

yang baru maupun hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya. Orang dengan rasa 

ingin tahu yang tinggi biasanya memiliki rasa penasaran yang besar dan selalu 

ingin belajar hal-hal baru. Faktor pendukung dalam proses seni sebagai media 

perlawanan adalah dorongan dari dalam diri seperti yang di kemukakan Risqi 

Ramadan bahwa: 

“Faktor pendukung bagi saya adalah pertama karena rasa ingin tau saya 
cukup besar dalam dunia seni sehingga saya semangat mempelajari seni 
terlebih khusus seni rupa, juga tidak luput dari banyaknya bantuan senior 
di studio rupa untuk turut ikut andil memberikan saran di setiap karya 
yang saya buat”.17

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Risqi Ramadan 

bahwa rasa ingin tahu dan bantuan senior di studio rupa adalah faktor yang sangat 

penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang 

seni rupa. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan peneliti bahwa ia memiliki rasa 

ingin tahu yang besar terhadap dunia seni rupa, sehingga ia semangat untuk 

mempelajari seni rupa, khususnya seni rupa. Selain itu, peneliti juga mengatakan 

bahwa ia banyak mendapatkan bantuan dari senior di studio rupa, yang turut 

memberikan saran di setiap karya yang ia buat. 

Hal ini menunjukkan bahwa rasa ingin tahu dan bantuan senior di studio 

rupa telah memberikan banyak manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan 

minat dan bakat mereka di bidang seni rupa. Hal serupa juga di kemukakan oleh 

A. Dhyauddin bahwa: 

“Faktor pendukungnya adalah saya sudah memiliki media untuk 
memperkenalkan karya saya, selain teman-teman di eSA saya juga punya 
sosial media khusus brand saya dan karya seni saya walaupun dalam 
pengelolaannya belum terlalu massif tapi paling tidak saya sudah 
memulainya”.18

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama A. Dhyauddin 

bahwa memiliki media untuk memperkenalkan karya adalah faktor yang sangat 

penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang 

seni. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan peneliti bahwa ia memiliki media untuk 

memperkenalkan  karyanya,  yaitu  sosial  media.  Selain  itu,  peneliti  juga 

 

17Risqi Ramadan (21 Tahun) Ketua Umum UKM SB ESA, Wawancara, 19 Juli 2023. 
18 A. Dhyauddin (21 Tahun) Kader UKM SB ESA Cabang Seni Rupa, Wawancara, 19 

Juli 2023. 

 

 

 

56 



 

57 

 
mengatakan bahwa ia telah memulai untuk mengelola sosial medianya, walaupun 

belum terlalu massif. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti telah mengambil 

langkah yang positif untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang 

seni. Seperti yang di kemukakan oleh Romy Syarif bahwa: 

“Faktor pendukung, karena saya sedari awal masuk kuliah sudah sering 
membaca buku dan ikut kajian maka tidak terlalu sulit untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan serta saya juga sudah mengenal 
beberapa orang yang bisa di bilang sudah banyak tau persoalan sastra.”19 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Romi Syarif bahwa 

kebiasaan membaca buku dan ikut kajian serta ketersediaan jaringan sosial 

merupakan faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan seseorang dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan kuliah. Seperti yang dikemukakan oleh 

Sunarto Firdaus bahwa: 

“Faktor pendukung karena lingkungan saya memang kebanyakan suka 
membaca dan membuat karangan puisi jadi tidak terlalu susah untuk 
menyesuaikan tinggal bagaimana kedepannya untuk tetap menjaga 
semangat menulis dan berkarya”. 

Kesimpulan dari pernyataan Sunarto Firdaus adalah bahwa faktor 

pendukung utama dalam menulis puisi adalah lingkungan yang mendukung. 

Lingkungan yang mendukung dapat berupa lingkungan keluarga, teman, atau 

komunitas. Lingkungan yang mendukung dapat memberikan motivasi dan 

dukungan untuk terus menulis dan berkarya. 

Dalam pernyataannya, Sunarto Firdaus mengatakan bahwa lingkungannya 

memang kebanyakan suka membaca dan membuat karangan puisi. Hal ini 

membuat dia tidak terlalu kesulitan untuk menyesuaikan diri dan mulai menulis 

puisi. Dia juga mengatakan bahwa tantangan terbesarnya adalah bagaimana 

menjaga semangat menulis dan berkarya di masa depan. 

2) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri 

seseorang yang dapat mempengaruhi proses penyesuaian diri. Lingkungan juga 

menjadi faktor terpenting untuk memulai segala sesuatu. Seperti yang di 

kemukakan oleh Sunarto Firdaus bahwa: 

 

19 Romi Syarif (23 Tahun) Kader UKM SB ESA Cabang Seni Rupa “Wawancara, 19 Juli 

2023. 
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“Faktor pendukung karena lingkungan saya memang kebanyakan suka 
membaca dan membuat karangan puisi jadi tidak terlalu susah untuk 
menyesuaikan tinggal bagaimana kedepannya untuk tetap menjaga 
semangat menulis dan berkarya”.20

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Sunarto Firdaus 

bahwa lingkungan yang mendukung adalah faktor yang sangat penting bagi 

mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang seni. Hal ini 

dapat terlihat dari pernyataan peneliti bahwa lingkungannya memang kebanyakan 

suka membaca dan membuat karangan puisi, sehingga ia tidak terlalu sulit untuk 

menyesuaikan diri. Selain itu, peneliti juga mengatakan bahwa ia akan berusaha 

untuk tetap menjaga semangat menulis dan berkarya di masa depan. Hal ini 

menunjukkan bahwa peneliti telah mengambil langkah yang positif untuk 

mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang seni. Seperti yang di 

kemukakan oleh Nur Haslinah bahwa: 

“Faktor pendukung paling utama adalah orang tua, karena setiap kegiatan 
yang ingin saya ikuti pasti saya harus meminta ijin terlebih dahulu dengan 
orang tua saya, itu juga menjadi semangat saya Ketika kegiatan saya selalu 
mendapat ijin oleh orang tua saya.” 21

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Nur Haslinah 

bahwa faktor pendukung paling utama keberhasilan narasumber dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan kuliah adalah dukungan dari orang tua. 

Narasumber mengatakan bahwa ia selalu meminta izin terlebih dahulu kepada 

orang tua sebelum mengikuti kegiatan apa pun. Hal ini menunjukkan bahwa 

narasumber memiliki hubungan yang baik dengan orang tua dan menghormati 

keputusan mereka. 

b. Faktor Penghambat 

1) Pembagian waktu 

Pembagian waktu adalah suatu proses untuk membagi waktu menjadi 

beberapa bagian untuk berbagai kegiatan. Pembagian waktu dapat dilakukan 

secara individu maupun kelompok. Salah satu faktor penghambat yang terjadi di 

 

 

 

20 Sunarto Firdaus (22 Tahun) Kader UKM SB ESA Cabang Seni Sastra, Wawancara, 19 
Juli 2023. 

21Nur Haslina (20 Tahun), Kordinator Seni Tari UKM SB ESA, Wawancara, 20 Juli 2023. 
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kalangan pekerja seni UKM SB eSA seperti yang di kemukakan oleh Arman 

Maulana: 

“Faktor penghambatnya mungkin hanya di pembagian waktu, karena 
selain berkesenian rutinitas sebagai mahasiswa juga harus saya lakukan 
jadi terkadang kedua hal itu sering berbenturan antara berkesenian dan 
proses perkuliahan”.22

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Arman Maulana 

bahwa pembagian waktu adalah faktor yang sangat penting bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang seni. Hal ini dapat terlihat 

dari pernyataan peneliti bahwa ia memiliki rutinitas sebagai mahasiswa, selain 

berkesenian. Selain itu, peneliti juga mengatakan bahwa terkadang kedua hal itu 

sering berbenturan antara berkesenian dan proses perkuliahan. Hal ini 

menunjukkan bahwa peneliti telah mengalami kesulitan dalam membagi waktu 

antara kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik. Seperti yang di kemukakan 

Ummul Khaerah bahwa: 

“Faktor penghambat mungkin hanya ijin keluar malam, apalagi saya 
perempuan dan kebanyakan pertunjukan teater pasti malam hari jadi saya 
harus pinta-pintar meminta ijin untuk keluar menonton ataupun belajar 
saol teater.” 23

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Ummul Khaerah 

bahwa faktor penghambat keberhasilan narasumber dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan kuliah adalah izin keluar malam. Narasumber mengatakan 

bahwa ia harus pintar-pintar meminta izin kepada orang tua untuk keluar malam, 

terutama untuk menonton atau belajar teater. Hal ini karena pertunjukan teater 

biasanya diadakan pada malam hari. 

2) Faktor kebiasaan 

Faktor kebiasaan adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kebiasaan 

seseorang. Kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan 

menjadi bagian dari diri seseorang. Ada juga karena faktor kebiasaan. Artinya 

karena kebiasaan dalam membuat karya dengan jenis karya yang mungkin 

 

 

22Arman Maulana (22 Thaum), Kader UKM SB ESA Cabang Seni Sastra, Wawancara, 
19 Juli 2023. 

23Ummul Khaerah (21 Tahun), Sekertaris Umum UKM SB ESA, Wawancara,19 Juli 
2023. 
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berbeda dari kebanyakan karya sehingga susah untuk memperkenalkannya di 

public seperti yang di kemukakan Febrianto Nur bahwa: 

“Faktor penghambatnya karena jenis karya yang saya buat masih kurang di 
ganrungi kebanyakan orang sehingga lumayan susah untuk cepat di kenal 
di orang-orang. Saya juga belum menemukan metode yang efektif untuk 
memperkenalkan karya saya secara massif di media sosial”.24

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bersama Febrianto Nur 

bahwa jenis karya yang ia buat masih kurang diminati oleh kebanyakan orang, 

sehingga lumayan susah untuk cepat dikenal oleh orang-orang. Selain itu, ia juga 

belum menemukan metode yang efektif untuk memperkenalkan karyanya secara 

massif di media sosial. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menjelaskan bahwa faktor 

penghambat pekerja seni dalam memperkenalkan seni sebagai media perlawanan 

tidak terlepas dari pembahian waktu dan jenis karya yang di hasilkan. Memang 

pada dasarnya untuk memulai sebuah Gerakan yang besar dan massif perlu 

banyak elemen yang terikat mulai dari dalam diri, lingungan dan usaha yang 

maksimal. Seperti yang di kemukakan Robiansyah bahwa: 

“Faktor penghambat mungkin saya masih kurang tau dalam mengulik dan 
menciptakan aransemen lagu jadi lagu yang saya buat hanya beberapa 
orang yang mampu paham dan menikmatinya apalagi gendre lagu saya 
lebih ke Balada.” 25

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menjelaskan bahwa faktor 

penghambat keberhasilan narasumber dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kuliah adalah kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam 

mengulik dan menciptakan aransemen lagu. Narasumber mengatakan bahwa ia 

merasa lagu-lagu yang ia ciptakan hanya mampu dinikmati oleh beberapa orang. 

Hal ini karena ia masih kurang paham dan mampu untuk mengulik dan 

menciptakan aransemen lagu yang lebih menarik dan dapat diterima oleh banyak 

orang. 

Teori konflik adalah pendekatan dalam sosiologi yang menekankan pada 

konflik dan pertentangan antara kelompok sosial dalam masyarakat. Teori ini 

 

24Febrianto Nur (23 Tahun), Kader UKM SB ESA Cabang Seni Sastra, Wawancara,19 
Juli 2023. 

25 Robyansyah (23 Tahun), Kabid P3A UKM SB ESA, Wawancara,19 Juli 2023. 
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berfokus pada ketidaksetaraan sosial, perbedaan kepentingan, dan perjuangan 

kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. 

Dalam konteks memperkenalkan seni sebagai media perlawanan, teori 

konflik dapat menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan dan konflik kepentingan 

dalam masyarakat dapat menjadi faktor pendukung ataupun penghambat bagi 

peran seni sebagai media perlawanan. 

Faktor pendukung dapat meliputi adanya kesadaran akan ketidakadilan 

sosial atau politik dalam masyarakat, yang memicu keinginan untuk menggunakan 

seni sebagai saluran ekspresi dan perlawanan. Selain itu, faktor pendukung juga 

terkait dengan keberadaan komunitas atau kelompok yang mendukung seni 

sebagai media perlawanan, seperti kelompok aktivis atau seniman yang berbagi 

visi dan tujuan yang sama. 

Namun, ada juga faktor penghambat yang dapat mempengaruhi upaya 

memperkenalkan seni sebagai media perlawanan. Salah satu faktor penghambat 

bisa berasal dari kelompok atau institusi yang memiliki kepentingan untuk 

menjaga status quo atau menjaga ketertiban sosial yang ada. Kelompok ini 

mungkin mencoba membatasi atau mengontrol ekspresi artistik yang dianggap 

mengancam atau menyudutkan kepentingan mereka. 

Selain itu, faktor penghambat juga dapat berasal dari faktor ekonomi, 

seperti kurangnya sumber daya atau dana untuk mendukung kegiatan seni yang 

bersifat perlawanan. Birokrasi atau hambatan peraturan juga dapat menjadi faktor 

penghambat dalam memperkenalkan seni sebagai media perlawanan, karena 

seringkali ada aturan atau regulasi yang membatasi ekspresi artistik dalam konteks 

tertentu. 

Dalam kesimpulan, teori konflik memiliki keterkaitan dengan faktor 

pendukung dan penghambat dalam memperkenalkan seni sebagai media 

perlawanan. Faktor pendukung memperkuat peran seni sebagai media perlawanan, 

sementara faktor penghambat dapat membatasi atau menghambat upaya tersebut. 

Memahami keterkaitan ini dapat membantu kita melihat tantangan dan peluang 

dalam menggunakan seni sebagai alat untuk perlawanan sosial. 
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A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

Beirdasarkan darii hasiil peineiliitiian dan peimbahasan maka dapat dii tariik 

keisiimpulan : 

1. Bentuk gerakan perlawanan melalui karya UKM SB eSA dalam bidang 

seni rupa yaitu Reformasi tata kelola sumber daya alam adalah upaya 

untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar lebih 

efektif, efisien, dan berkelanjutan. Seni Sastra yaitu Kegiatan tahunan 

yang di laksanakan oleh cabang seni sastra UKM SB eSA adalah Tadarrus 

Sastra yang kegiatannya pada bulan Suci Ramadhan. Pada kegiatan 

Tadarrus Sastra kemarin mengangkat tema tentang Sastra di Zaman Tanpa 

Firasat yang memiliki arti gejal-gejala yang terjadi di masyarakat modern 

menuntut agar senantiasa hidup dalam sebuah genggaman dari selepas 

tidur hingga tidur Kembali. Seni Musik dan Vocal yaitu Seni musik dan 

vokal memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Seni musik dan 

vokal dapat digunakan untuk mengekspresikan diri, menyampaikan pesan, 

memberikan hiburan, dan meningkatkan kualitas hidup 

B. Faktor penghambat yang sering terjadi dalam gerakan yakni pembagian waktu 

dan faktor kebiasaan, hal ini disebabkan karena anggota UKM SB eSA juga masih 

berstatus mahasiswa sehingga dalam proses belajar dan pembagian waktu untuk 

membuat karya sering bertabrakan. Adapun faktor yang menjadi pendukung dari 

gerakan ini yaitu pertama, rasa ingin tahu yang tinggi dan faktor lingkungan, rasa 

ingin mengetahui lebih lanjut dan lebih mendalam merupakan faktor yang sangat 

fundamental apalagi dalam seni kita senangtiasa untuk mampu menafsirkan 

situasi zaman pun faktor lingkungan yang menjadi sangat penting untuk membuat 

karya dan konsisten atas apa yang sudah di mulai. dengan program-program yang 

mutakhir menjadikan organisasi ini dapat menarik perhatian khalayak khususnya 

perhatian tersebut diarahkan ke pemerintahan. 

 

 

C. Implikasi Penelitian 
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1. Pada pelaku Gerakan Seniman, diharapkan mampu mempertahankan 

eksistensi gerakannya, agar cita-cita untuk mewujudkan situasi masyarakat 

yang berkeadilan. Selain itu gerakan ini juga mampu membuka ruang dan 

membangun konektifitas dengan gerakan prodemokrasi dan hak asasi 

diseluruh indonesia khusunya yang ada di Kota Makassar. 

2. Pada Pemerintah Kota Makassar, sebagai kota yang sedang menuju kota 

maju, Makassar harus menjadi tempat yang ramah bagi semua lapisan 

masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga regulasi atau aturan yang diciptakan 

harus memperhatikan dan keberpihakannya harus mengedepankan 

kesejahtraan rakyatnya khusunya bagi kelompok-kelompok yang minoritas 

salah satunya kelompok seniman. Pemerintah harus memberikan perhatian 

lebih ke pada kelompok seniman yang tentunya juga sebagai masyarakat 

yang harus disejahtrakan. 

3. Pada Pembaca Skripsi atau Masyarakat Umum, pandangan negatif atas 

seniman yang merupakan perlakuan diskriminatif. Hal tersebut sering kali 

dirasakan oleh seniman, oleh karena itu cara pandang masyarakat harus di 

berubah. 
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L A M P I R A N 



 

 

Lampiran 1 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pedoman wawancara dalam penelitian “Gerakan Perlawanan Seniman (Studi 

Kasus Karya seni UKM ESA Merespon Kebijakan Pemerintah) adalah sebagai 

berikut: 

Nama : 

 

Alamat : 

 

Jenis Kelamin : 

 

Pendidikan Terakhir : 

 

PERTANYAAN 

 

1. Bagaimana awal mula mengenal seni? 

 

2. Sejak kapan menggeluti dunia kesenian? 

 

3. Apakah ada waktu tertentu untuk membuat karya seni? 

 

4. Mengapa sodara-sodari melakukan kegiatan Gerakan melalui seni? 

 

5. Jenis karya apa yang sodara-sodari buat? 

 

6. Bagaimana bentuk kerjasama antara pekerja seni kampus? 

 

7. Apakah ada faktor pendukung dalam Gerakan memperkenalkan seni sebagai 

media perlawanan? 

8. Apakah ada faktor penghambat dalam Gerakan memperkenalkan seni sebagai 

media perlawanan? 



 

 

FOTO DOKUMENTASI 

 

 

Gambar 1 foto pembuatan kanvas 

 

 

Gambar 2 Foto proses menggambar 



 

 

 
 

Gambar 3 Foto karya pluralism agama 

 

 

Gambar 4 Foto wawancara dengan kader UKM ESA 



 

 

 

 

Gambar 5 Foto Eksplorasi Gerakan Seni Teater kader UKM ESA 

 

 

Gambar 6 Foto wawancara dengan kader UKM ESA 



 

 

 

 

Gambar 7 Foto Ekplorasi Gerakan Seni Tari UKM ESA 

 

 

Gambar 8 Foto Lukisan Tokoh Oleh kader UKM ESA 



 

 

 

 

Gambar 9 Foto Kajian Musik kader UKM ESA 

 

 

Gambar 10 Foto Pameran Seni Rupa kader UKM ESA 



 

 

 

 

Gambar 11 Foto Bincang Sastra dan Puisi UKM ESA 

 

 

Gambar 12 Foto Panggung Ekspresi UKM ESA 



 

 

TABEL DAFTAR INFORMAN 
 

 

NO NAMA UMUR PEKERJAAN STATUS 

1 Risqi Ramadan 21 Tahun Mahasiswa Ketua Umum UKM SB eSA 

2 A. Dhyauddin 21 Tahun Mahasiswa Kader UKM SB eSA 

3 Sunarto Firdaus 22 Tahun Mahasiswa Kader UKM SB eSA 

4 Robyansyah 23 Tahun Mahasiswa Kabid P3A 

5 Ummul Khaerah 21 Tahun Mahasiswa Sekertaris Umum 

6 Romi Syarif 23 Tahun Mahasiswa Kader UKM SB eSA 

7 Nur Haslinah 20 Tahun Mahasiswa Kordinator Tari 

8 Taqwin 22 Tahun Mahasiswa Kader UKM SB eSA 

9 A. Afif Asyraf 22 Tahun Mahasiswa Kordinator Cinematografi 

10 Jumardi 22 Tahun Mahasiswa Mahasiswa UIN 

11 Aditya 23 Tahun Mahasiswa Mahasiswa UIN 

12 Gafur Rustam 23 Tahun Mahasiswa Mahasiswa UIN 

13 Muhammad Arifin Syam 23 Tahun Mahasiswa Mahasiswa UIN 

14 Arman Maulana 22 Tahun Mahasiswa Kader UKM SB eSA 

15 Febrianto Nur 23 Tahun Mahasiswa Kader UKM SB eSA 
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