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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س
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 syin Sy Es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‗ apostrof terbaik‗ ع

 gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah ‘ Apostrof أ
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 Ya Y Ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 

pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‗). 

B. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ  ي  fathah dan ya Ai a dan i 

َ  و  fathah dan wau Au a dan u 

 

C. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ا / ي
fathah dan alif 

atau ya 
A 

a dan garis di 

atas 

َ  ي  kasrah dan ya I i dan garis di atas 

َ  و  dammah dan wau U 
u dan garis di 

atas 

D. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutahdiikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda ta sydid (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
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F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif lam 

ma‟arifah). Kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh 

huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

H. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‘an), sunnah, khusus 

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

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

I. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata ―Allah‖ yang didahului huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan 

sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Apabila ta 

marbutah di akhir kata dan disandarkan kepada lafz a-ljalalah, ditransliterasi dengan 

huruf [t]. 
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J. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

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

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

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis 

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

K. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta„ala 

saw. = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 
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QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‗Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 

Nama  : Fitra Manda 

NIM  : 30100119054 

Judul  : Kebebasan Manusia Menurut Herbert Marcuse 

 Skripsi ini membahas tentang pemikiran salah satu filsuf barat dari Jerman 

yaitu Herbert Marcuse. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam dua 

pertanyaan, (1) Bagaimana pandangan Herbert Marcuse tentang kebebasan?, (2) 

Bagaimana Relevansi Kebebasan Manusia di Era Kontemporer?. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berciri penelitian 

kepustakaan (library research). Data-data penelitian didapatkan dengan 

mengumpulkan karya-karya Herbert Marcuse dalam berbagai bentuk seperti buku-

buku serta hasil penelitian, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum 

dipublikasikan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menelusuri sumber-sumber 

keputakaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini serta mengumpulkan 

data-data mengenai pemikiran Herbert Marcuse terhadap kebebasan manusia. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pandangan Herbert 

Marcuse, kebebasan pada manusia adalah bebas dari sifat menindas, kebebasan 

berpikir, kebebasan berbicara, berorganisasi, memilih dan dipilih, seprti usaha bebas 

yang berperang mningkatkan dan melindungi, secara esensial merupakan pemikiran-

pemikiran kritis yang didesain untuk menggantikan suatu kebudayaan material dan 

intelektual yang telah usang dengan suatu kebudayaan yang lebih produktif. Menurut 

Marcuse masalah penindasan yaitu Bebas dari sifat menindas teknologi dan industri 

modern hanya melalui perubahan yang mendalam, sehingga sifat menindas mereka 

tidak memperbudak manusia. Teknologi yang pada awalnya diciptakan sebagai alat 

emansipasi dari kekejaman alam, kini malah dipakai untuk menindas atau merepresi 

manusia. Karena itu, hal yang paling menonjol dalam masyarakat industri modern 

adalah 'toleransi represif, yaitu suatu toleransi yang memberi kesan seakan 

menyajikan kebebasan luas padahal maksudnya tidak lain menindas. Relevansi 

kebebasan manusia pada masa kontemporer, Masyarakat saat ini belum terbebas dari 

segala kebutuhan palsu yang sengaja diciptakan, dengan memanipulasi keinginan 

massa. 

Implikasi dari penelitian, penelitian ini memberikan saran dan masukan yaitu: 

penelitian ini dapat menjadi tambahan dan wawasan kita tentang kebebasan manusia 

menurut Herbert Marcuse dan juga keritik Herbert Marcuse terhadap Masyarakat 

industri modern. Kemudian mendiskusikan pemikiran Herbert Marcuse yang belum 

dibahas dalam kajian ini. Terutama bagaimana merefleksikan pemikiran-pemikiran 
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Marcuse sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan masyrakat modern yang masih 

belum terselesaikan hingga saat ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebebasan merupakan hak penuh atas segala sesuatu dalam hidup manusia. 

Misalnya, tindakan, perilaku, berpikir dan lainnya. Kebebasan adalah suatu 

permasalahan yang selalu diperjuangkan dan manusia mencoba untuk 

memecahkannya. Intensi manusia untuk bebas adalah keinginan yang sangat 

mendasar. Kebebasan adalah suatu nilai yang sangat dihargai atau diagungkan oleh 

manusia. Manusia dapat memahami dirinya sendiri sepenuhnya Ketika dia bebas. 

Kebebasan tidak mungkin terpisahkan pada manusia. Manusia dapat sepenuhnya 

memahami dirinya sendiri Ketika dia bebas. Kebebasan adalah sesuatu yang tidak 

dapat dipisahkan dari manusia.
1
 Manusia adalah makhluk yang selalu mencari 

kebebasan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam sejarah 

perkembangannya telah muncul berbagai pemikiran yang mencoba menjawab 

permasalahan kebebasan tersebut. Namun harus tetap diakui bahwa persoalan 

kebebasan manusia tetap menjadi persoalan terbuka, bahkan sampai sekarang. Karena 

titik awal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya seringkali 

berbeda, tetapi juga seringkali kontradiktif.
2
 

Manusia sebagai makhluk rasional, memiliki otonomi yang memanifestasikan 

dirinya dalam dan berupa kebebasan berkehendak serta kebebasan untuk menentukan 

hak pilihannya. Mengisyaratkan adanya kemampuan dan kesempatan untuk 

mengubah keadaan hidup mereka. Manusia dicipakan didunia ini dengan memiliki 

                                                           
1
 Hegel, Filsafat Sejarah (Yogyakarta: Panta Rhei Books, 2003).h. 38. 

2
 Firdaus M. Yunus, ―Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre,‖ Al-Ulum 

11, no. 2 (2011): 267–282. 



2 
 

 

kehendak bebas. Kehendak yang dimiliki oleh manusia sepenuhnya dipegang oleh 

manusia dan manusia bebas menggunakan kehendaknya seturut kemauannya. 

Kehendak bebas secara etimologi berarti Kehendak: kemauan, keinginan dan harapan 

yang keras. Sebagaimana dalam QS. An-Najm, ayat 39-42: 

kebebasan manusia itu sendiri merupakan masalah yang sangat mendasar baik 

dalam filsafat (moralitas) maupun dalam teologi, yaitu menjadi masalah filosofis 

karena terkait dengan kecenderungan manusia untuk membentuk indentitas melalui 

otonomi manusia sebagai simbol kedewasaan manusia. Kebebasan adalah khas 

manusiawi, makhluk lain tidak memilikinya. Menjadi masalah teologis karena 

kebebasan manusia tidak lepas dari faktor-faktor yang tidak dapat ditolak oleh 

manusia.
3
 

Akar kebebasan adalah kemampuan manusia untuk membuat keputusan yang 

sadar dan bertanggung jawab tentang aktivitasnya sendiri. Aspek ini disebut sebagai 

kebebasan eksistensial, berakar pada pikiran manusia yang mengendalikan pikiran-

pikiran dan keinginan manuisa. Menurut Franz Magnis Suseno (1989) kebebasan ada 

dua macam yaitu kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan 

eksistensial adalah kebebasan untuk mengambil posisi, untuk bertanggung jawab 

sebagai orang yang mandiri untuk menentukan hak nasib sendiri. Individu 

bertanggung jawab atas sikap dan tindakan mereka. Justru karena kebebasan, manusia 

adalah makhluk mandiri yang mendefinisikan dirinya sendiri dan mengambil 

sikapnya sendiri. Sedangkan kebebasan sosial adalah keadaan dimana masyarakat 

tidak berada di pihak pemaksaan atau intervensi asing. Kebebasan sosial 

mengandaikan bahwa orang-orang dengan kebebasan eksistensial bertemu untuk 

                                                           
3
 Achmad Charris Zubair, ―Kebebasan Manusia Menurut Konsep Islam,‖ Jurnal Filsafat, no. 

20 (2017): 1–13, https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31427. 
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kepentingan hubungan sosial yang berbeda. Kebebasan manusia tidak terbatas.
4
 

Namun, itu mungkin dibatasi atau dibatasi oleh kondisi. 

Kebebasan manusia itu memiliki makna positif, maksudnya bahwa dengan 

memiliki dan melalui kebebasan itu manusia dapat memperjuangkan dan 

memperlihatkan eksistensinya yang berbeda dengan keberadaanya manusia lainnya. 

Menjernihkan dan memahami konsep kebebasan merupakan sebuah proses Panjang 

pergulatan nilai dengan konflik-konflik kesadaran intelektualnya serta sebagai 

problematika filsafat (problematika mendasar umat manusia). Hal ini menegaskan 

bahwa kebebasan manusia bukan hanya menampakkan masalah sosial politik saja, 

tetapi juga merupakan masalah mendasar bagi umat manusia dan oleh karenanya 

perlu dikaji secara filsafat (dengan pendekatan ilmu filsafat).
5
 

Menurut Herbert Marcuse manusia yang cerdas dan cukup sehat untuk 

mengesampingkan semua kepahlawanan dan kebajikan heroik adalah manusia yang 

tidak memiliki dorongan untuk hidup berbahaya, dan menghadapi tantangan, 

seseorang yang memiliki akal sehat untuk menjadikan hidup sebagai tujuannya 

sendirian yang hidup dalam kegembiraan tanpa rasa takut
6
 membesarkan produksi. 

Kemajuan manusia disamakan dengan terciptanya perluasan teknologi.
7
 

Herbert Marcuse dalam pandangannya, yang merupakan pemikiran yang 

optimistis , eufimistis, dan positif, yaitu bahwa mencapaian masyarakat industri maju 

akan memungkinkan manusia membalikan arah yang progress, mencarikan persatuan 

                                                           
4
 Indonesia satu, ―Pertanggung Jawaban Kebebasan (Menjadi Pribadi Bermakna-3),‖ last 

modified 2015, accessed January 26, 2023, http://indonesia.co/detail/-pertanggungjawaban-kebebasan-

menjadi-pribadi-bermakna-3-. Diakses tanggal 26 Januari 2023. 
5
 Supriyono Purwosaputro, Kebebasan Manusia dalam Pandangan Budhisme, Majalah Ilmiah 

Lontar Vol. 21 No. 2, (Agustus 2007): h. 110-111. 
6
 Herbert Marcuse, Eros Dan Peradaban; Sebuah Telaah Filosofis Tentang Freud, ed. Cep 

Subhan KM (Yogyakarta: Tanda Baca, 2018). h. 13. 
7
 Agus Darmaji, Herbert Marcuse Tentang Masyarakat Satu Dimensi Agus Darmaji, 2013. 
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fatal antara produktivitasnya dengan destruksi, kebebasan dengan represi dengan kata 

lain, mempelajari pengetahuan yang mengasyikkan tentang bagaimana cara 

menggunakan kesejahteraan sosial bagi pembentukan dunia manusia sesuai dengan 

insting kehidupannya, dalam perjuangan bersama yang terencana melawan para 

pengedar kematian.
8
 

Kebebasan yang begitu penting pada awal masyarakat industri, dan 

sebelumnya tingkat yang lebih tinggi dari masyarakat itu, hak dan kebebasan itu telah 

kehilangan dasar pemikiran dan kandungan tradisionalnya. Kebebasan berpikir, 

kebebasan berekpresi, dan kehendak usaha bebas, yang memiliki peran 

pemberdayaan dan perlindungan mereka sendiri, pada dasarnya adalah gagasan kritis 

yang ditujukan untuk meningkatkan suatu budaya material dan intelektual yang telah 

usang dengan suatu kebudayaan yang lebih produktif. Ketika dikembangkan hak-hak 

dan kebebasan tadi telah menjadi suatu bagian integral. Dalam pencapaian ini 

menghancurkan fasilitasnya.
9
 

Modernisasi juga mengarah kepada kebebasan, bahkan indentitas dari 

kebebasan yang membentuk adanya keselarasan dari modernisasi, banyaknya 

sekarang yang dibuat suatu kebebasan yang dimana paradigma sosial di kalangan elit 

menengah yang sudah membentuk suatu karakteristik yang modern. Contohnya 

kebebasan di dunia industri tentang teknologi. 

Sejarah telah menunjukkan bahwa orang-orang dalam masyarakart industri 

modern memiliki peluang objektif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, yang 

sebenarnya terjadi adalah masyarakat masih terhalang oleh suasana yang menindas. 

                                                           
8
 Herbert Marcuse, Eros Dan Peradaban; Sebuah Telaah Filosofis Tentang Freud, h. 9. 

9
 Herbert Marcuse, Manusia Satu Dimensi, terj. Silvestar G. Sukur dan Yusup Priyasudiarja  

(Cet. I; Yogyakarta: Bentang, 2000). h. 2. 
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Peran dan kemungkinan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar. Ukuran 

rasionalitas masyarakat adalah rasionalitas teknologi. Manusia dan masyarakat jatuh 

ke dalam perangkap, kontrol dan manipulasi teknologi. Teknologi dapat 

menggantikan tenaga manusia tidak hanya di industri, tetapi di seluruh rantai 

kehidupan. Namun teknologi yang semulanya diciptakan untuk membebaskan 

manusia dari kekejaman alam kini digunakan untuk menindas atau menekan 

manusia.
10

 

Masyarakat industri modern yaitu toleransi yang terkesan menawarkan 

kebebasan yang besar, meski tujuannya tak lain adalah penindasan. Kemanusiaan, 

kebebasan, otonomi, kehidupan sosial, tidak diberikan kesempatan, semuanya 

menjadi alat. Menurut Herbert Marcuse, masyarakat seperti itu cenderung 

mempertahankan status quo, baik bagi mereka yang mendukung sistem kapitalis 

maupun bagi mereka yang mendukung sistem sosial. 

Kegelisaan Marcuse dimana disaat reorganisasi otoritas dapat mewujudkan 

masyarakat modern bertambah rasional dalam arti semakin bebas, akan tetapi 

berdasarkan area tersebut merupakan instrument yang digunakan oleh dominasi untuk 

menegasikan, membungkan, mengurung, menindas, dan memanipulasi untuk 

ketetapan status quo yang masih berjalan atau rasional. Kemudian adanya 

kapitalisme, yang mana kapitalisme didirikan untuk ideologi modern yang 

bersangkutan dengan apa yang dimaksud oleh Marcuse mengenai kritis budaya. Kritis 

merupakan hal yang bersangkutan dengan suatu hal secara berlebihan, dimana filsafat 

melalui Descrates, Comte, dan Stahl telah mengindentifikasih filsafat menjadi 

ideologi afimatif yaitu yang berksitan dengan tema asal, mempropagandakan janji 

                                                           
10

 Agus Darmaji, Herbert Marcuse Tentang Masyarakat Satu Dimensi, Ilmu Ushuluddin Vol. 

1 No. 6,  (2013): h. 515-526. 
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teologi, melalui nama ide antropologi terhadap preferensi yang berhubungan dengan 

manusia, diam-diam menerima unsur-unsur baru dalam kepemimpinan agar 

menghindari suatu perbedaankehadirannya. Marcuse menganti nma krisis budaya 

yang menjadi dimensi. 

Dalam suatu peradaban manusia menubuhkan sistem masyarakat, yaitu 

membentuk wawasan, kebiasaan, dan ideologi. Di dalam suatu peradaban dapat 

menciptakan masyarakat yang lebih dewasa terhadap dirinya dan otonomnya sebagai 

mahkluk yang berakal. Menurut Imanuel Kant, manusia dewasa adalah manusia yang 

dapat berpikir sendiri. Ketika manusia mampu berpikir sendiri kelak perubahan 

masyarakat akan terjadi. Dan ketika seseorang berpikir maka mereka akan 

mendapatkan pemahaman dan dapat mengambil suatu keputusan dengan tepat 

(reflektif). Dengan adanya tingkatan dalam suatu berpikir dapat mempengaruhi suatu 

implementasi dalam masyarakat. Manusia dalam gambaran filosofis merupakan 

relevansi pengetahuan dan pemaknaan. Ketika ingin mendapatkan wawasan, maka 

seseorang harus berpikir kritis dan reflektif. Dalam pandangan F. Budi Hardiman 

dimensi praksis dalam pengetahuan menjadi fokus utama pasca perang dunia II 

sehingga tema filsafat bukan suatu soal kebenaran dan metode saja tetapi mengenai 

kebenaran dan kepentingan, adanya kepentingan menandai suatu bentuk ideologi, 

karena ideologi di zaman modern menjadi begitu mempengaruhi manusia maka 

kajian mengenai ideologi penting, sehingga lahir keritik ideologi.
11

 

Menurut Adorno dan pemikiran Frankfrut hal yang tidak manusiawi yang 

dilakukan manusia disebabkan oleh kesadaran rasionalitas instrumentas yang 

menindas. Begitu juga yang dikatakan Herbert Marcuse manusia modern 

                                                           
11

 Harun Hadiwiyono, Sari Sejarah Filsafat Barat Jilid 2 (Yogyakarta: Kanisius, 1980), h. 

455. 
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memperlakukan manusia sebagai alat dan objek eksploitasi lewat kapitalisme, 

ideologi bahkan sains dan teknologi, sehingga kritik Herbert Marcuse yang terbasis 

nilai kemanusiaan lebih dekat dengan realitas keseharian sosial.
12

 

Libertarianisme juga mengarah kepada kebebasan, yang mana kebebasan hak 

dalam bentuk kepemilikan pribadi yang tidak dapat diambil oleh siapa pun atau 

sesuatu dari seseorang tanpa dianggap telah melanggar hak orang tersebut. Seperti 

libertarianisme, liberalism mengutamakan kebebasan. Kebebasan dalam arti 

liberalism tidak boleh dikorbankan demi nilai-nilai lain, nilai ekonomi, sisial, dan 

politik. Kebebasan dapat dibatasi dan terancam hanya jika dia bertabrakan dengan 

kebebasan mendasar lainnya yang lebih luas. Oleh karena itu, kebebasan tidak 

mutlak, kebebasan yang hanya dapat dibatasi demi kebebasan.
13

 

Konsep otonomi individu dalam pengertian liberalisme bukan hanya 

kebebasan manusia secara individu, melainkan secara sosial untuk bertindak dan 

memilih cara hidup yang baik, Dengan mengkritik, tetapi juga merevisi dan bahkan 

menolak nilai-nilai dan gaya hidup yang dipilih. Otonomi pribadi berarti kebebasan 

dari persetujuan dan campur tangan pihak luar berupa pembatasan, pemaksaan, atau 

berbagai ancaman dan manipulasi untuk bertindak. Dalam liberalism, individu adalah 

pencipta dan penentu tindakan mereka. Dalam konsepsi seperti itu, keberhasilan atau 

kegagalan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, tindakannya, dan pilihan 

tindakannya. Pada hakekatnya manusia memuliki kebebasan dalam hidupnya dan 

manusia adalah individu yang otonom. 
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 K. Bertnes, Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman (Jakarta: PT Gramedia, 1990), h. 221. 
13

 Ridha Ahida, Liberalisme Dan Komunitarianisme: Konsep Tentang Individu Dan 

Komunitas, Jurnal Demokrasi Vol. 4 No. 2 (2005): h. 95-104. 
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Herbert Marcuse terhadap peradaban yang sangat berhubungan dengan 

modernitas memperoleh peningkatan yang sangat bermakna semenjak karyanya 

pertama kali muncul yaitu One Demensional Man (manusia satu dimensi) pada tahun 

1964 dan karya tersebut telah diberikan nama alkitab hippies atau biasa dikenal 

dengan gerakan kiri baru. Herbert Marcuse percaya bahwa One Diminsional Man 

telah menjadi sosok masyarakat modern yang berbasis industri budaya yang massif. 

Industri ini menghilangkan dimensi progresif dari seni klasik. Masyarakat seperti itu 

secara keseluruhan tidak rasional. Produktivitasnya yang sangat merusak 

perkembangan bebas bagi kebutuhan dan kemampuan manusia, perdamaian dijaga 

oleh ancaman perang yang terus-menerus, perkembangannya bergantung pada 

penindasan peluang nyata untuk mematahkan perjuangan demi eksistensi individu, 

nasional dan intelektual.
14

 

Karya selanjutnya yang dia tulis yaitu dengan judul Reason and Revolution 

pada tahun 1941, karyanya ini mendapatkan penilaian dengan pengaruh yang sangat 

besar pada masa intelektual Jerman. Tetapi golongan lain menolak akan fasisme atau 

persatuan, pandangan otoriter, dan gerakan antisemitisme. pemikiran Herbert 

Marcuse mengenai sebuh preferensi mengenai masyarakat baru yang bersumberkan 

pada pembacaan kritis psikonalisis Sigmund Freud seperti yang dijelaskan dalam 

bukunya Eros and Civlization (Eros dan Peradaban) pada tahun 1955. Eros dan 

Peradaban, yang dikembangkan lebih utuh dalam manusia satu dimensi adalah 

manusia bisa menghindari nasib sebuah negara kesejahteraan melalui peperangan 

hanya dengan mencapai satu titik tolak baru dimana dia bisa melakukan apparatus 

                                                           
14

 Ai Rosmiati, Eksistensi Manusia Dalam Represi Peradaban Modern :Studi Kritis Terhadap 

Pemikiran Herbert Marcuse, Jurnal Akidah dan Filsafat Islam, vol. 4 no. 2, (2019): h. 38. 
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produktifitas tanpa adanya asketisme batini tersebut yang memberikan basis mental 

bagi dominasi dan eksplorasi. 

Berdasarkan data serta permasalahan tersebut, dijelaskan bahwa Herbert 

Marcuse mengenai kebebasan manusia adalah kebebasan berpikir, berbicara, 

berkehendak dan kebebasan tanpa kelas, serta usaha bebas dengan perannya yang 

memberdayakan dan melindungi. Pada dasarnya adalah sebuah gerakan yang 

bertujuan mengganti budaya material dan intelektual yang sudah ketinggalan zaman 

dengan buday yang lebih produktif. Dengan demikian, amat penting mengkaji lebih 

kritis pandangan Herbert Marcuse mengenai kebebasan manusia ini. Sehingga 

peneliti merumuskan judul penelitian yang nantinya akan diteliti yaitu mengenai 

“Kebebasan Manusia Menurut Herbert Marcuse”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa 

rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Bagaimana Pandangan Herbert Marcuse tentang Kebebasan Manusia? 

2. Bagaimana Relevansi Kebebasan Manusia di Era Kontemporer? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Pengertian judul dikemukakan guna memperjelas arah permasalahan yang 

akan diteliti serta sebagai bentuk untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran 

terhadap makna yang terdapat dalam judul penelitian atau sebagai persepsi terhadap 

arah dalam penelitian ini sehingga dapat dimengerti dengan baik. 

Berdasarkan dari judul penelitian ini mengenai ―Kebebasan Manusia menurut 

Herbert Marcuse”. Sehingga, untuk lebih jelasnya diperlukan penjelasan awal 
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terhadap pengertian atau istilah-istilah dari beberapa variable yang terdapat dalam 

judul penelitian ini. Dengan demikian peneliti mendeskripsikannya sebagai berikut: 

1. Pertama, Kebebasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) yaitu 

kemerdekaan dan keadaan bebas atau manusia yang tertindas harus berjuang 

untuknya.
15

 Kebebasan itu adalah hal abstrak yang terasa nyata saat 

direalisasikan dan kebebasan yang dirempas membuat orang banyak tertekan 

dalam hidupnya. Di dunia bebas atau kebebasan, banyak hal akan sangat 

berubah-ubah yang terjadi adalah kekacauan. Kebebasan merupakan sesuatu 

yang lebih terstruktur karena memiliki batasan sehingga dapat mereduksi 

terjadinya kekacauan, atau secara struktural dapat juga disebut kebebasan 

yang diangkut dan dikembangkan.
16

 

2. Kedua, Manusia dalam Kamus Besar Indonesia (KKBI) adalah makhluk yang 

berakal budi (mampu menguasai makhluk lain).
17

 Dan manusia merupakan 

makhluk individu tentang apa yang baik sesuai dengan tindakan yang akan 

diambil. Manusia juga berperan sebagai makhluk sosial, yang terhubung dan 

berhubungan dengan lingkungan dan habitatnya. Manusia dapat diartikan 

berbeda atau dalam sudut pandang biologis, spiritual, dan budaya. Secara 

biologis, manusia digolongkan sebagai homosapiens (Bahasa latin untuk 

manusia), mamalia primate dengan otak berforma tinggi. Secara mental 

mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang berbeda. Sedangkan 
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 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Indonesia (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 90. 
16

 Junizar Fachamy dan Rikrik Kusmara, ―Bebas X Kebebasan,‖ Visual Art, Vol. 2, no. 1 
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manusia sebagai makhlik sosial, yaitu manusia hanya melakukan apa dan 

siapa yang dialakukan, tergantung dengan siapa bergaul.
18

 

3. Ketiga, Herbert Marcuse atau disebut dengan Marcuse adalah seorang tokoh 

filsafat asal Jerman Barat yang Menjadi Objek dalam Penelitian ini. Herbert 

Marcuse adalah seorang filsuf Jerman-Yahudi, dan dia merupakan teoritikus, 

politik dan sosiologi, dan merupakan anggota Frankfurt School. Dia dikenal 

sebagai bapak gerakan kiri baru, meski dalam istilahnya sendiri dia lebih suka 

dianggap sebagaii kakek kiri baru. Marcuse adalah intelektual yang memberi 

pengaruh besar pada gerakan kiri baru dan gerakan mahasiswa pada tahun 

1960-an.
19

 Penjelasan lebih lanjut terkait Herbert Marcuse akan di lanjut di 

bab III. 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk mengetahui judul penelitian ini didapatkan dari sumber data primer dan 

data sekunder. Pertama, sumber data primer bersumber secara langsung dari tokoh 

yang akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi sumber data data primer 

dalam penelitian ini yaitu dari buku dengan judul “Manusia Satu Dimensi” karya 

Herbert Marcuse yang kemudian di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh 

Silvester G. Sukur dan Yusup Priyasudiarji. Buku Manusia Satu Dimensi ini 

merupakan hasil dari studi Herbert Marcuse yang menganalisa secara kritis 

masyarakat industri seperti Amerika, Eropa dan Uni Soviet. Manusia Satu Dimensi 

merupakan karya yang sering diperbincangkan oleh kaum kiri di Eropa dan Amerikat. 

Judul buku tersebut merupakan kesimpulan umum dari keseluruhan isinya. Melalui 
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 Om. Makplus, ―Pengertian Manusia Serta Definisi Manusia Menurut Para Ahi,‖ last 

modified 2014, http://www.definisi-pengertian.com. Diakses tanggal 1 Desember 2022. 
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karya ini, Marcuse ingin mengatakan dam mengkritis bahwa masyarakat modern 

adalah Manusia Satu Dimensi. Dalam buku Manusia Satu Dimensi juga menjelaskan 

mengenai kajian dalam ideologi masyarakat industri maju. 

Kemudian sumber data sekunder yaitu diambil dari referensi yang relevan 

dengan penelitian. Setelah penelitian menelusuri berbagai sumber kepustakaan, 

peneliti belum mendapatkan karya tulis yang sama persis dengan penelitian ini. 

Namun ada beberapa karya tulis memiliki kaitan atau relevansi dengan penelitian ini 

baik hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, baik dari buku, artikel, 

jurnal, atau karya tulis lainnya yang bisa dijadikan referensi atau sebagai sumber 

inspirasi gagasan dalam penelitian ini. Adapun karya tulis memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

Pertama, artikel jurnal yang berjudul ―Eksistensi Manusia dalam Represi 

Peradaban Modern: Studi Kritis terhadap Pemikiran Herbert Marcuse‖ yang ditulis 

oleh Ai Rosmiati. Artikel ini memaparkan masalah eksistensi manusia dalam represi 

terhadap pemikiran Herbert Marcuse. Marcuse, merupakan seorang pemikir yang 

mencoba mengurangi persoalan eksistensi manusia dengan analisis yang lebih 

mendalam, mulai membongkar sistem penindasan itu meninggalkan dunia alam 

bawah sadar manusia yang tertindas. Marcuse melihat masalah penindasan manusia 

melalui lensa yang berbeda. 

Kedua, artikel jurnal yang berjudul ―Herbert Marcuse tentang Masyarakat 

Satu Dimensi‖ yang ditulis Agus Darmaji. Artikel ini membahas mengenai 

masyarakat satu dimensi. Dimana manusia dan masyarakat terjebak dalam teknologi, 

kontrol dan manipulasi. Teknologi dapat menggantikan tenaga manusia tidak hanya 

di industri, tetapi di seluruh rantai kehidupan. Dimana teknologi yang dulunya 
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berfungsi sebagai alat untuk melepas keliaran alam, kini digunakan untuk memaksa 

dan menindas manusia. 

Ketiga, artikel jurnal yang berjudul ―Work Sucks, I Know: Herbert Marcuse 

mengenai Pekerjaan sebagai Represi Manusia‖ yang ditulis oleh Aldrich Anthonio. 

Artikel ini berusaha memaparkan terkait pemikiran Herbert Marcuse dan Sigmund 

Freud mengenai represif manusia. Peradaban dan pekerjaan bagi Herbert Marcuse 

adalah sebuah represif terhadap di kehidupan manusia. Sedangkan Freud terhadap 

dua tingkat represif yaitu ontogenetik dan filogenetik. Dalam kedua tingkat tersebut 

perinsip kenikmatan di kalahkan dengan prinsip realitas. Namun dalam sistem 

kapitalisme muncul penindasan lanjutan melalui represi berlebihan dan prinsip 

prestasi. 

Keempat, artikel jurnal yang berjudul ―Liberalisme dan Komunitarianisme: 

Konsep tentang Individu dan Komunitas‖ yang ditulis oleh Ridha Aida. Artikel ini 

memaparkan masalah liberalisme dan komunitarianisme mengenai konsep individu, 

sehingga penulis bisa memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan judul 

penelitian.  

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dalah jenis penelitian Kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini. Jenis penelitian ini memfokuskan pada upaya mendeskripsikan sifat 

dari kondisi atau nilai yang dikaitkan dengan objek atau gejala yang diteliti. Objek 

dari penelitian ini adalah seorang tokoh, sehingga penelitian ini disebut juga dengan 
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penelitian tokoh.
20

 Tujuan dari jenis penlitian ini adalah untuk memperoleh 

pemahaman yang luas dan mendalam tentang suatu masalah yang diteliti. 

2. Metode Pendekatan 

Untuk mendeskripsikan objek penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan atau sudut pandang ilmiah yang kemudian digunakan dalam penelitian ini 

yaitu pendekatan filosofis dan pendekatan Institusionalisme. 

a. Pendekatan Filosofis 

Pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan 

untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang melatar 

belakangi objek formalnya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah upaya sadar 

untuk menjelaskan apa yang ada di balik sesuatu yang tampak. Pendekatan filosofis 

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu guna menganalisa secara universal, 

sistematis serta lebih mendalam terhadap bentuk-bentuk pandangan Herbert Marcuse 

mengenai kebebasan manusia.
21

 

b. Pendekatan Institusionalisme 

Pendekatan Institusionalisme adalah suatu subjek masalah yang mencakup 

peraturan, prosedur dan organisasi formal pemerintah. Pendekatan ini menitiberatkan 

pada Lembaga-lembaga negara sebagai kajian dasar bagaimana Lembaga-lembaga 

tersebut diorganisasikan, apa tanggung jawab dari masing-masing peran, dan 

bagaimana Lembaga tersebut berinteraksi satu sama lain. Dengan kata lain 

pendekatan institusionalisme merupakan upaya sadar untuk menjelaskan suatu negara 

sebagai pusat kekuasaan (the state as a center of power). 
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3. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu: 

a. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari buku-buku 

Herbert Marcuse yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu One Dimensioanl 

Man, Reason and Revolution, dan Eros and Civilization yang menjadi rujukan 

utama dalam penelitian ini. 

b. Sumber data sekunder, dalam penelitin ini adalah beberapa buku, skripsi, jurnal 

ataupun tulisa-tulisan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu 

karya yang meneliti Herbert marcuse. Data sekunder dapat disebut sebagai data 

pelengkap dari data primer.
22

 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data berhasil dikumpulkan dari berbagai serta referensi pendukung 

lainya dalam penelitian ini. Maka tentunya diperlukan suatu metode dalam mengolah 

sumber data yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam hal ini penelitian dengan cara 

interpretasi berpikir dengan beberapa poin atau langkah yaitu sebagai berikut:
23

 

a. Deduktif, yaitu metode Analisa yang digunakan penulis yang bertitik tolak dari 

pembahasan Marcuse secara umum, kemudian menganalisa untuk menarik 

kesimpulan yang lebih bersifat khusus tentang kebebasan manusia. 

b. Induktif, yaitu metode Analisa yang digunakan peneliti bertitik tolak dari suatu 

atau sejumlah fenomena tentang manusia dan kebebasan manusia yang bersifat 

khusus kemudian menganalisis untuk menarik kesimpulan yang brsifat umum 

manusia dan kebebasan individu pandangan Marcuse. 

                                                           
22

 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasing: Antasari Press, 2011), h. 71. 
23

 Sirojul Munir, “Pandangan Amin Abdullah Tentang Kalam: Tinjauan Filosofis” 

(Makassar: Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2018), h. 17. 
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c. Komparatif, yaitu metode yang digunakan peneliti untuk membandingkan 

argument, pendapat atau pikiran dengan ide-ide pokok serta mengambil yang 

kuat dengan jalan mengkompromikan beberapa pendapat tersebut.
24

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pandangan Herbert Marcuse tentang kebebasan manusia.  

b. Untuk mengetahui relevansi kebebasan manusia di era kontemporer. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian pendukung penelitian 

selanjutnya tentang pemikiran Herbert Marcuse dengan tema yang berbeda. 

2. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan atau meningkatkan kajian filsafat 

manusia sesuai dengan perkembangan zaman. 

3. Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan untuk mahasiswa Aqidah 

Filsafat secara Khusus dan mahasiswa UIN Alauddin secara umum. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Menyajikan data mengenai tinjauan secara umum mengenai kebebasan 

manusia. 

2. Hasil penelitian ini untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar serjana 

Agama (S. Ag). 

                                                           
24

 Bakker and Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat. 
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3. Penelitian ini diharapkan bagi masyarakat atau mahasiswa sebagai bahan 

informasi bagi pembaca khususnya bagi kalangan akademis tentang pemikiran 

Herbert Marcuse tentang kebebasan manusia, sehingga diharapkan istilah-

istilah tersebut akan lebih menarik perhatian dan minat dengan menawarkan 

alternative pilihan, solusi dan permasalahan ganda. 
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BAB II 

HERBERT MARCUSE DAN PEMIKIRANNYA 

A. Latar Belakang Herbert Marcuse 

Herbert Marcuse lahir pada tanggal 19 Juli 1898 di Kawasan Charlottenburg, 

Berlin, berasal dari keluarga menengah atas keturunan Yahudi, yang sudah 

berasimilasi secara baik dengan lingkungan dan kebudayaan Jerman. Marcuse 

meninggal pada tanggal 29 juli 1979, setelah menderita stroke selama kunjungan ke 

Jerman.
25

 Dia dilahirkan sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Ayahnya 

bernama Carl Marcuse dan ibunya adalah Gerturd Kreslawsky. Ayahnya adalah 

pemilik pabrik tekstil dan secara politis menjadi pendukung Partai Sosial Demokrat 

(SPD). Semasa muda Marcuse bergabung dengan kelompok pemuda Wandervogel 

dan menamatkan Notabitur (diploma darurat karena sedang berlangsung perang dunia 

pertama) di Gymnasium agustus tahun 1917/1918.
26

 

Marcuse popular sebagai bapak kiri baru, meski dalam istilahnya sendiri dia 

lebih suka dianggap sebagai kakek kiri baru. Sophie Marcuse yang disebutnya dalam 

dedikasi buku ini adalah Sophie Wertheim, yang merupakan istri pertamanya. 

Popularitas Herbert Marcuse diperoleh dari karyanya yang berjudul Manusia Satu 

Dimensi (one dimensional man, 1964), karyanya yang bersama dengan Eros dan 

Peradaban (Eros and Civilazition, 1955) yang merupakan karya utama Herbert 

                                                           
25

 Hauke Brunkhorst & Gertrud Koch, Herbert Marcuse Zur Eifuhrung, dalam Buku 

Valentinus Saeng, Herbert Marcuse Perang Melawan Kapitalisme Global (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka, 2012), h. 43 
26

 Valentinus saeng, Herbert Marcuse Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global (Jakarta: 

PT Gramedia, 2012), h. 43. 
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Marcuse. Eros dan peradaban adalah sintesis antara teori Marx dan Freud, sekaligus 

kritik terhadap pemikiran para revisionis psikoanalisis.
27

 

Pada bulan November 1918 Marcuse mengikuti wajib militer sebagai 

cadangan untuk angkatan uadara (Luftschiff Ersatz) di divisi cadangan 18 (Train 

Ersatz Abteilung 18) yang berkedudukan di postdam. Karena ada gangguan mata, ia 

dipindahkan ke cadangan Zeppelen I (Luftschiiffer Ersatz Abteilung 1) di Berlin. 

Kemudian, Marcuse berhasil terpilih untuk mengikuti Pendidikan di Dewan Militer 

(solda tenrat) di Reinickendort, Berlin.
28

 

Secara politik, Marcuse pernah menjadi anggota SDP dari tahun 1917 hingga 

1918. Akibat kecewa dengan tingkah laku politisi SDP dan terpukul atas pembunuhan 

Rosa Luxemburg
29

 dan Karl
30

 Liebknecht pada 15 Januari 1919, Marcuse 

memutuskan keluar dari partai dan melanjutkan studinya. Kemudian ia mulai belajar 

di universitas Humbold di Berlin dan melanjutkan ke Universitas Freiburg di 

Breisgau. Mata kuliah yang ia tekuni adalah sejarah literatur baru Jerman, filsafat, 

dan ekonomi politik (Nationalokonomie). Dan pada tahun 1922 Marcuse meraih gelar 

                                                           
27

 Herbert Marcuse, Eros Dan Peradaban; Sebuah Telaah Filosofis Tentang Freud, h. 345. 
28

 Douglas Keliner, Herbert Marcuse and The Crisis Of Marxisme (London: MacMillan, 

1984), h. 13. 
29

 Rosa Luxemburg lahir pada 5 Maret 1871 dan meninggal 15 Januari 1919 di Berlin, 

Jerman. Dia merupakan keturunan Polandia Yahudi, yang ikut berpartisipasi dalam Revolusi Rusia 

tahun 1905 dan Polandia yang memainkan peran kunci dalam pendirian Partai Sosial Demokrat 

Polandia dan Liga Spartacus, yang berkembang menjadi Partai Komunis Jerman. Lihat: Helmut 

Dietmar Starke, Rosa Luksemburg Revolusioner Polandia-Jerman, last modified 2019, 

https://www.britannica.com/biography/Rosa-Luxemburg. Diakses Pada 16 April 2023. 
30

 Karl Liebknecht lahir pada 13 Agustus 1671 di Leipzing dan meninggal pada 15 Januari 

1919, Berlin. Dia merupakan pendiri Liga Spartacus (cikal bakal SPD) bersama Rosa Luxemburg dan 

kaum radikal lainnya. Grup bawah tanah Berlin yang menjadi Partai Komunis Jerman, dedikasi untuk 

revolusi sosialis. Karl Liebknecht tewas dalam Pemberontak Spartacus Januari 1991. Lihat: Helmut 

Dietmar Starke, “Karl Liebknecht Sosialis Jerman,” last modified 2019, 

https://www.britannica.com/biography/Karl-Liebknecht. Diakses pada 16 April 2023. 
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doktor filsafat di Universitas Freiburg dengan disertasi tentang kesusasteraan yang 

berjudul Der Deutsche Kunstlerroman di bawah bimbingan Prof. Philipp Witkop.
31

 

Setelah menyelesaikan program doktoral, marcuse kembali ke Berlin dan 

bekerja di bagian penjualan dan penerbitan buku milik keluarganya selama 6 tahun. 

Pada saat itu ia sempat menyunting beberapa karya tulis beraliran kiri seperti teori 

Marxis, psikologi Gestalt, seni, dan aneka pembahasan dalam bidang filsafat yang 

menjadi perbincangan atau diskusi hangat pada masa tersebut. Bahkan Marcuse juga 

merevisi bibliografi Schiller yang berjudul Schiller-Bibliographie unter Benutzung 

der Tromelschen Schiller-Bibliothek. Dan dia juga sempat mengurus majalah yang 

bernama Das Dreieck.
32

 

Pada tahun 1925 Marcuse membaca karya Karl Marx dan Martin Heidegger. 

Buku fenonemenal karya Martin Heidegger yang berjudul Sein und Zeit yang terbit 

pada tahun 1927 menjadi pokok perhatian dunia filsafat yang kemudian membuat 

Marcuse mengambil keputusan untuk kembali ke Freiburg untuk memperdalam 

filsafat dan sekaligus meniti karir di bidang akademis. Marcuse melanjutkan 

pendidikannya pada Husserl dan Heidegger dan kedua tokoh tersebut sangat 

mempengaruhi pemikirannya terutama Heidegger.
33

 Marcuse sempat bekerja sebagai 

asisten pribadi Heidegger yang telah mengambil alih cattedra atau menggantikan 

Edmun Husserl.
34

 Atas bimbingan Heidegger ia menulis Habilitationsschrift
35

 dengan 

                                                           
31

 Valentinus saeng, Herbert Marcuse Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global, h. 43. 
32

 Ibid,h. 44. 
33

 K. Bertnes, Filsafat Barat Kontemporer; Inggris-Jerman (Jakarta: PT Gramedia, 2002), h. 

215. 
34

 Dalam footnote ke 68 buku Valentinus Saeng dijelaskan adanya perbedaan pendapat antara 

Rolf Wiggershaus dan Martin Jay mengenai tugas Marcuse di Universitas Freiburg. Rolf Wiggershaus 

mengatakan bahwa Marcuse adalah asisten Heidegger, sebaliknya Martin Jay mengatakan bahwa 

Marcuse belum menjadi asisten, karena habilitasnya dijegal oleh Heidegger. Valentinus Saeng 

mengikuti pendapat Rolf Wiggershaus, dengan alasan bahwa Marcuse bertugas sebagai asisten pribadi 
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judul Hegels Ontologie und die Grundlegung einer Theorie der Geschichtlichkeit 

(Ontologi Hegel dan pendasaran suatu teori tentang historisitas) yang kemudian 

diterbitkan pada tahun 1932. 

Kerjasama Heidegger dengan Marcuse tidak berlangsung lama. Secara politis 

dan ideologis, mereka berbeda haluan. Heidegger memberikan dukungan politik ke 

kanan (Partai Nazi), sedangkan Marcuse mendukung sosial demokrat kiri. Situasi 

menjadi lebih sulit dan rumit ketika dia secara terbuka berpartisipasi dalam kegiatan 

akademis yang mendukung Nazi.
36

 Belakangan hari ketegangan dan perbedaan terjadi 

di antara Marcuse dan mentornya tersebut. Heidegger menilai Marcuse terlalu kiri 

Karena melihat simpatinya yang begitu besar terhadap Marxisme. Dan karena 

perbedaan tersebut Heidegger mengakhiri karir akademis Marcuse di Universitas 

Freiburg.
37

 

Sejak tahun 1940, Marcuse sebenarnya tidak tercatat lagi sebagai anggonta 

Madzhab Frankfurt. Namun, bagaimanapun juga, peran dan pengaruh Marcuse sangat 

berharga bagi kelompok itu. Sejak berakhirnya karir Marcuse di Universitas Freiburg 

                                                                                                                                                                      
Heidegger dan hal itu diperbolehkan bagi setiap dosen tetap (ordentliche Professor), tetapi ia belum 

menjadi seorang privatdozent karena belum memiliki ijin mengajar. 
35

Habilitationsschrift adalah karya yang harus ditulis oleh calon dosen sebelum mendapatkan 

izin mengajar di Universitas-universitas Jerman. Lihat: K. Bertnes, Filsafat Barat Kontemporer; 

Inggris-Jerman. h. 96. 
36

Dari fakta ini muncul tuduhan bahwa Heidegger merupakan pendukung Nazi. Dalam 

korespondasi dengan Marcuse sesudah perang berakhir, Heiddeger mengaku telah keluar dari Partai 

Nazi sejak 1934, dengan meletakkan jabatan dan menyerahkan Kembali cattedra ke Univesitas 

Freiburg sebagai protes melawan kebijakan politik partai negara.  
37

Ketegangan dan perselisihan tersebut semakin memanas setelah Heidegger memutuskan 

bergabung ke dalam National Socialist Party pada tahun 1933 padahal saat itu ia juga sedang menjabat 

sebagai rektor Universitas Freiburg. Tapi pada tahun 1947 terjadi rekonsiliasi antara Heidegger dan 

Marcuse seperti yang terlihat pada surat yang dipublikasikan dalam buku Technology, War, and 

Facism. Buku tersebut merupakan volume pertama dari kumpulan tulisan atau artikel Marcuse yang 

terbit pada tahun 1998. Paul Hansom, Dictionary Of Literary Biography; Twentienth- Century 

European Cultural Theorist (USA: The Glale Group, 2001), h. 316. 
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membangkitkan simpati Edmund Husserl, yang kemudian menyurati Kurt Riesler, 

yang merupakan rektor Universitas Frankfurt, meminta Marcuse untuk 

direkomendasikan menjadi anggota Institut fur Sozialforschung (Institute for Social 

Research) yang dipimpin oleh Max Horkheimer.
38

 Pada 1933 Marcuse resmi menjadi 

anggota institute fur Sozialforschung (Lembaga Penelitian Sosial).
39

 Awalnya ia 

menjadi anggota penelitian lembaga ini pada cabangnya di Jenewa. Pada tahun 1934, 

bersama anggota Madzhab Frankfurt lainnya, ia pindah ke Amerika Serikat dan untuk 

beberapa saat bergabung dengan sekelompok imigram Jerman yang radikal.
40

 Ia lalu 

                                                           
38

 K. Bertnes, Filsafat Barat Kontemporer; Inggris-Jerman, h. 215 
39

Institut fur Sozialforschung (Institute for Social Research) didirikan oleh Carl Grunberg 

pada tahun 1923 dan berafiliasi dengan Universitas Frankfurt. Institut ini merupakan institut penelitian 

Marxis pertama di Eropa. Di bawah kepemimpinan Horkheimer, institut memusatkan perhatian pada 

studi masyarakat industri maju. Institut ini kemudian hari juga dikenal luas sebagai Mazhab Frankfurt, 

dan beranggotakan antara lain: Max Horkheimer. Herbert Marcuse. Theodore W. Adorno. Erich 

Fromm. Leo Lowenthal, Walter Benyamin, Franz Neumann, Karl Wittfogel, frederick Pollock, dan 

Henryk Grossman.Mereka dikenal sebagai generasi pertama mazhab Frankfurt.Adapun tokoh generasi 

kedua dari mazhab ini di antaranya adalah Jurgen Habermas. Douglas Kellner dalam The Social 

Sciences Encyclopedia menyebutkan bahwa Mazhab Frankfurt melewati delapan tahap perubahan 

dalam perkembangannya, yaitu: pertama, zaman Carl Grunberg yang menfokuskanpada studi-studi 

empiris-historis; kedua, era Horkheimer (pertengahan 1930-an) yaitu munculnya teori sosial 

interdisipliner materialis; ketiga, fase munculnya teori kritik sosial yaitu antara tahun 1937-awal tahun 

1940-an ketika institut berada dalam pengungsian; keempat, periode menyebarnya para anggota 

institut ke berbagai negara selama tahun 1940-an dan dikenalnya Theodore Adorno dan Max 

Horkheimer sebagai teoritis utama; kelima, yaitu selama tahun 1950-an dan 1960-an atau kembalinya 

institut ke tempat asalnya Frankfurt, Jerman; keenam, fase perumusan teori kritis oleh Fromm, 

Lowenthall, dan Marcuse yang tetap menetap di Amerika Serikat dan pemikiran mereka memiliki 

perbedaan dengan tokoh mazhab Frankfurt yang sudah kembali ke Jerman; ketujuh, munculnya tokoh-

tokoh baru seperti Jurgen Habermas, Oskal Negt. Alfred Schmidt, dan lain-lain yang melanjutkan 

proyek-proyek institut dalam mengembangkan teori sosial; kedelapan, munculnya teoretisi generasi 

baru yang aktif di dunia akademik Eropa dan Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, mazhab 

Frankfurt mengembangkan teori yang dinamakan teori kritis. Teori kritis bukan hanya merupakan 

kontemplasi pasif prinsip-prinsip objektif realitas melainkan bersifat emansipatoris. Menurut mereka 

teori emansipatoris harus memiliki tiga hal yaitu: a) bersikap kritis terhadap zamannya seperti yang 

dilakukan oleh Karl Marx ketika mengkritisi sistem kapitalisme, b) berpikir secara historis, maksudnya 

berpijak pada masyarakat dalam prosesnya yang historis, dan c) tidak memisahkan teori dari praksis. 

Teori kritis tidak melepaskan fakta dari nilai demi mendapatkan hasil yang objektif. Mazhab Frankfurt 

memiliki semangat intelektual yaitu untuk menghidupkan kembali tradisi kritis yang mulai memudar 

sejak pelembagaan marxisme dalam negara komunis Uni Soviet. :Donny Gahral Adian, Arus 

Pemikiran Kontemporer (Yogyakarta: Jalasutra, 2001), h. 57-60. 
40

 Hijrahnya para tokoh mazhab Frankfurt dari Jerman disebabkan karena semakin 

meningkatnya bahaya bagi kalangan non-Aria, kaum komunis, dan keturunan Yahudi serta institut 
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pindah kewarganegaraan menjadi warga Negara Amerika Serikat tahun 1940 dan 

selama Perang Dunia II ia bekerja untuk pemerintah pada Official of Strategic 

Service di State Departmen di Washington DC. Usai perang, Marcuse diangkat 

sebagai kepala seksi Eropa Timur pada Office of Intelligence Research yang 

menyediakan laporan untuk agen-agen rahasia, seperti Badan Intelejen AS (CIA).
41

 

Pada tahun 1951, Herbert Marcuse mulai mengajar, ia diangkat menjadi staf 

ahli Russian Institut di Universitas Columbia. Satu tahun kemudian, ia pindah ke 

Universitas Harvard untuk melakukan pekerjaan yang sama di Russian Research 

Center. Pada tahun 1954 ia diangkat sebagai professor di Brandeis University dan 

mengajar di sana selama 11 tahun. Dan pada tahun 1965 ia diangkat menjadi 

professor di Universitas California San Diego sampai masa pensiunnya pada tahun 

1970.
42

 

Herbert Marcuse meninggal Sepuluh hari setelah ulang tahunnya yang ke-81, 

yaitu pada tanggal 29 Juli 1979,
43

 setelah menderita stroke selama kunjungannya ke 

                                                                                                                                                                      
tatkala Hitler diangkat menjadi Reichskanzeler pada tanggal 30 Januari 1933. Antisipasi atas 

kemenangan partai Nazi dalam pemilihan umum pada 30 Januari 1930 yang membuat situasi sosial 

dan politik Jerman mengalami perubahan yang radikal sebenarnya telah dilakukan oleh para anggota 

institut jauh sebelum Marcuse bergabung dan ditempatkan di Jenewa. Horkheimer yang menjabat 

sebagai direktur institut yang baru telah mulai menjalin komunikasi dengan kalangan intelektual dari 

berbagai negara Eropa Barat seperti Swiss, Prancis, dan Inggris. Institut Frankfurt sendiri ditutup oleh 

polisi Nazi pada tanggal 13 Maret 1933, dan dua bulan kemudian berdasarkan instruksi pemerintah 

Nazi seluruh ruangan disegel dan diserahkan kepada Perhimpunan Pelajar Nazi dan pada 14 Juli 1933, 

polisi rahasia (Geheime Staatspolizeiamt-Gestapo) di Berlin mengirim nota kepada institut mengenai 

alasan penyegelan dan penyitaan harta benda institut yaitu tuduhan bahwa institut menyokong usaha- 

usaha subversif. Rolf Wiggershaus dalam Buku Valentinus saeng, Herbert Marcuse Perang Semesta 

Melawan Kapitalisme Global, h. 49. 
41

 K. Bertnes, Filsafat Barat Kontemporer; Inggris-Jerman, h. 217. 
42

 Ibid. 
43

 Dalam buku Dictionary of Philosophy yang diedit oleh Dagobert D. Runes dijelaskan 

bahwa Marcuse meninggal pada tahun 1981. Namun penulis mengambil tahun kematian Herbert 

Marcuse yaitu 1979 sesuai dengan banyaknya referensi yang menyebutkan tahun tersebut. Lihat: 

Dagobert D. Runes, Dictionary of Philosophy (Amerika: Rowman and Littlefield Publisher, 1982), h. 

204. 
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Jerman. Pada saat itu ia baru selesai memberikan ceramah di Römerberggespräche 

Frankfurt, dan dalam perjalanan menuju Max-Plank-Institue for the Scientific-

Technical World di Starnberg, dekat Muenchen, Jerman, karena diundang oleh 

teoretikus generasi kedua Mazhab Frankfurt, Jürgen Habermas.
44

 

B. Karya-Karya Herbert Marcuse 

Sebagai salah satu ahli teoritikus terkemuka dari madzhab Frankfurt, Marcuse 

menghasilkan cukup banyak karya.
45

 Marcuse menciptakan sejumlah karya, hingga 

tahun 1967 dapat ditemukan di Kurt H. Wolff dan Barrington Moore (eds.), The 

Critical Spirit; Esai untuk Kehormatan Herbert Marcuse, Boston 1967, pada halaman 

427-433.
46

 Adapun sumber pemikiran dari Marcuse sendiri, yaitu Hegel, Marx dan 

Freud. Dalam Social Theory: A Bibliographie Series, No 58 (Herbert Marcuse; A 

Bibliographie) disebutkan ada 17 buku dalam bahasa Inggris dan 22 buku dalam 

bahasa Jerman dan sejumlah artikel. 

Di antara karya-karya terpenting Herbert Marcuse yang terpenting adalah: 

Reason and Revolution (1941); Hegel dan bangkitnya teori sosial, Eros and 

Civilization (1955); Sebuah Telaah studi filsafat Freud, One Dimensional Man 

(1964); studi dalam masyarakat industri maju, Kritik terhadap toleran murni (1964) 

bekerja sama dengan Robert Paul Wolff dan Barrington Moore, Kultur and 

                                                           
44

 Kompasiana, ―Herbert Marcuse; Manusia Satu Dimensi,‖ last modified 2023, accessed 

March 14, 2023, https://www.kompasiana.com/balawadayuherbert-arcus-manusia-satu-

dimensi.html.com. 
45

K. Bertnes menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan Horkheimer dan Adorno, filsafat 

Herbert Marcuse bercorak lebih sisteatis. Disbanding anggota-anggota Mazhab Frankfurt lainnya ia 

dianggap sebagai pemikir yang paling konsisten dan ekslusif memutuskan perhatiannya pada teori saja 

dan tidak pernah melibatkan diri dalam penelitian empiris.  K. Bertnes, Filsafat Barat Kontemporer; 

Inggris-Jerman, h. 218. 
46

 Ibid, h. 218. 



25 
 

 

Gesellschaft (dua jilid dan terbit tahun 1965), Negations (1968), Psychoanalyse und 

Politik (1968) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Five 

Lectures, Psychoanalysis, Politics, Utopia pada tahun 1970, An Essay on Liberation 

(1969), Counterrevolution and Revolt (1972), Studies in Critical Philosophy (1972), 

Die Permanenz der Kunst (1977). 
47

 

Karya-karyanya yang berpengaruh pada generasi sesudahnya adalah: 

1. Reason and Revolution (Hegel dan bangkitnya teori sosial 1941) 

Buku ini, Marcuse mengaplikasikan filsafat Hegel pada pembangunan sejarah 

kedepannya, menampilkan pandangan tajam Hegel ke dalam gerakan dan ide 

progresif lokal. Reason dan Revolusi adalah pemikiran kritis dialektis yang sangat 

kuat yang dihasilkan oleh Marcuse setelah memikirkan Hegel. Dalam Reason and 

Revolution, tema sentral pemikiran Hegel adalah pemikiran dialektis. Sasaran 

pertama pemikiran Marcuse dalam bukunya adalah Hegelian sayap kanan dan politisi 

Nazi yang percaya bahwa dalam konsep negara (relativitas absolut negara) status quo 

tidak dapat disangkal dan ditentang. Tujuan kedua Marcuse adalah untuk 

menunjukkan pemikiran dialektis adalah jiwa utama dari filsafat Hegel.
48

 

Marcuse hendak mengatakan bahwa filsafat Hegel menjadi suatu pendobrak 

dari status quo. Menurut Hegel, kesatuan langsung antara nalar dan realitas tidak 

pernah ada. Sejauh masih terdapat jurang antara yang riil dan potensial, potensial ini 

mesti diaktualkan dan diubah hingga sesuai dengan nalar. Hegel secara implisit 

                                                           
47

 Ibid. 
48
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menyatakan bahwa segala sesuatu dapat berubah, segala sesuatu dapat berubah, dan 

pada saat yang sama Hegel harus membedakan antara fiksasi dan perubahan.
49

 

2. Eros and Civilization (Sebuah Telaah studi filsafat Freud, 1955) 

Dalam karyanya ini, merangkum mengenai gagasan Marx dan Freud dan 

menggambarkan gambaran masyarakat tanpa represi. Herbert Marcuse mencetuskan 

masyarakat tanpa penindasan, mengupayakan penyelarasan teori-teori Karl Marx dan 

Sigmund Freud, dan menjelaskan potensi ingatan kolektif untuk dijadikan sumber 

pembelotan dan pemberontakan dan menekankan cara untuk masa depan alternatif. 

Judulnya diambil dari Peradaban dan Kekecewaan Manusia (1930) karya Freud.
50

 

3. One Dimensional Man (Studi dalam masyarakat industri maju, 1964) 

One Dimensional Man merupakan mahakarya Herbert Marcuse, berisi 

gagasan dan kritik terhadap masyarakat industri maju.  Marcuse berpendapat bahwa 

masyarakat modern adalah masyarakat yang represif tanpa ampun meskipun sebagian 

besar orang, tampaknya, menganggapnya sebagai masyarakat yang paling liberal. 

Dalam pandangannya, masyarakat modern tampak semata-mata sebagai seperangkat 

alat yang terkandung dalam ilmu, kemajuan teknologi atau hal lain yang terlahir dari 

lubuk keimanan masa Pencerahan atas Nalar, Pengetahuan, dan Kemajuan.
51

 

Penerimaan dan konformisme atas status quo secara perlahan-lahan, yang 

dipaksakan oleh masyarakat modern, adalah suatu totalitarianisme. Sangatlah sulit 
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bagi individu untuk mengambil jarak, secara kritis terhadap masalah ini: mereka 

menjadi manusia satu-dimensi. 

4. An Essay On Liberation (1969) 

Buku ini ditulis Marcuse untuk merayakan gerakan pembebasan seperti yang 

terjadi di Vietnam yang menginspirasi banyak kaum radikal.
52

  

5. Counter Revolution and Revolt (1972) 

Buku ini menggambarkan harapan generasi tahun 60-an yang sedang 

menghadapi kontra revolusi. 

6. The Aesthetic Dimension (1979), yang berbicara tentang emansipasi dan 

perlunya sebuah revolusi budaya. 

C. Dasar Pemikiran Herbert Marcuse 

Pemikiran Herbert Marcuse memiliki basis dan konteks historis yang unik dan 

kaya. Marcuse dipengaruhi beberapa pemikir yang saling berseberangan. Pergulatan 

dengan filsafat Hegel dan Heidegger memperkaya formasi intelektual Marcuse di 

bidang teoritis-metafisis dan kepekaan terhadap manusia konkret. Dalam 

perkembangan berikut, Marcuse terpesona dan mengamini Marxisme sebagai 

keyakinan ideologis. Ia melihat bahwa perubahan situasi dan kondisi hidup manusia 

untuk mencapai pribadi dan masyarakat yang otonom, bebas, sejahtera, dan bahagia 

hanya mungkin melalui Marxisme. Dan selanjutnya, sejalan dengan konstruksi teori 

kritis dan metode interdisipliner di Institut. Marcuse kemudian mengalami kontak 
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dengan pemikiran Freud.
53

 Marcuse melihat bahwa psikoanalisis freudian 

mempunyai cakrawala dan ruang cakupan yang luas, merangkum baik level individu, 

sosial dan politik. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat kontemporer perlu 

dibaca dan dikaji dari sudut psikoanalisis, mengingat problem psikologis telah 

menjadi persoalan politik.
54

 

Teori Kritis Herbert Marcuse adalah aliran Mazhab Frankfurt periode XX, 

yang menjadikan peleburan ganggang logika Marxisme dan logika Kritik yang 

dipelopori oleh Immanuel Kant pada era Pencerahan Jerman abad XVIII. Marcuse 

memandang bahwa simpulan dialektika yang dibuat oleh GWF Hegel menjadikan 

penjuru pecah logika Kritik itu sendiri. Berdasarkan Hegelianisme, Marcuse 

menganalisis bahwa masalah telah terakumulasi dalam kehidupan masyarakat 

industrialis maju Barat sejak akhir Perang Dunia II, yang menurut Marcuse telah 

menjadi paradigma industrialisme tahap akhir.
55

  

Marcuse mengatakan bahwa paradigma ini mengembangkan sebuah fenomena 

yang disebutnya satu dimensi, suatu bentuk integrasi palsu antara aspek subyektif 

individu modern dan aspek prediktifnya sendiri. Menurut Marcuse, fenomena ini 

pada akhirnya memiliki efek mematikan pada masing-masing dua dimensi tersebut. 

Kedua aspek tersebut pada hakekatnya merupakan dua unsur dasar yang membentuk 

kekokohan kepribadian yang utuh. 
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Membaca pemikiran Marcuse tentu tidak bisa terlepas dari pemikiran ketiga 

filosof yang telah disebutkan diatas. Hegel,
56

 Marx dan Freud memiliki pengaruh 

besar pada semua refleksi filosofisnya. Namun, Marcuse tidak hanya mengikuti 

pemikiran mereka tanpa mengkritik mereka sebagai pemikir yang otonom, tetapi 

memiliki keistimewaan pemikirannya sendiri.
57

 

Untuk menelusuri seluruh pemikiran Herbert Marcuse harus dimulai dengan 

upayanya untuk menafsirkan atau merefleksikan kembali pemikiran dari tiga tokoh 

filsafat yang mempengaruhi pemikirannya, yaitu: 

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemikiran Marcuse berakar kuat pada idealisme 

Hegelian. Pengaruh tersebut bisa dirasakan dan sangat kentara dalam karya-

karyanya.
58

 Melalui studi yang intens, Marcuse merefleksikan dan mengembangkan 

pemikiran dialektis kritis yang digagas oleh Hegel dan itu tertuang dalam bukunya 

Reason and Revolution. Dalam Reason and Revolution Marcuse membahas tentang 

nalar dialektis Hegel dengan dua sasaran baik berciri politis maupun filosofis.
59

 

Secara politis, Herbert Marcuse menyasar kelompok Hegelian kanan dan politisi Nazi 
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yang menjadikan filsafat politik Hegel (terutama tentang konsep negara absolut) 

sebagai landasan pembenaran bagi politik praktis kelompok mereka. Para pemikir 

Hegelian kanan menyempitkan seluruh filsafat politik Hegel pada sistem idealis pro 

status quo. 

Secara filosofis Marcuse ingin membuktikan bahwa nalar dialektis sebagai 

roh dan muatan utama dalam filsafat Hegel justru bermaksud untuk membongkar 

semua kondisi status quo yang ada. Dalam pembahasannya, Marcuse menunjukkan 

bahwa Hegel adalah seorang filsuf multidimensi dan permenungan filosofisnya 

berciri revolusioner. Konsep rasio negatif atau nalar dialektisyang digagas Hegel 

bersifat kritis dan polemis. Dalam konsep nalar dialektistiada ruang dan peluang bagi 

diskursus monolog maupun dominasi sepihak, melainkan yang ada adalah dialog.
60

 

2. Karl Marx 

Pengaruh pemikiran Karl Marx dalam filsafat Marcuse tidak bisa dipungkiri. 

Bagian dari pemikiran Marx yang diambil oleh Marcuse adalah pemikiran pemikiran 

Marx periode awal atau cara berpikir Marx.
61

 Menurut Marcuse, ada perbedaan 

mendasar cara berpikir Marx ketika muda dan ketika tua. Semua karya awal Marx 

menghadirkan atau memperlakukan tema dengan nada kritis dan idealis. Pada fase 

Marxian lama, semangat kritis dan idealis melemah, dan beberapa tema dasar seperti 

kritik sosial melemah. Penghapusan elemen komunisme individualis, pemuliaan 

sosialisasi kebutuhan. Ketergantungan semua faktor ini pada pertumbuhan produksi 

atau kekuatan produktif, gagasan realisasi bebas individu juga berkurang. Di sisi lain, 
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menurut Marcuse, gagasan dan tema tersebut merupakan gagasan penting yang dapat 

dijadikan sarana untuk memahami sistem kapitalis sebagai antitesis dan komunisme 

sebagai integrasi peradaban.
62

 

Di mata Marcuse, gagasan dan pemikiran Marx adalah perwujudan dari 

filosofi angkuh Hegel dan Heidegger, yang melangit.
63

 Nalar dalam filsafat Hegel 

harus diperhadapkan atau dikonfrontasikan langsung dengan realitas kehidupan 

manusia yang penuh kecemasan, ketakutan, kerapuhan, kegembiraan, penderitaan, 

permasalahan, dan juga harapan. Dalam usahanya tersebut Marx melebur kategori 

filosofis-metafisis menjadi kategori sosio-ekonomi dan kultural. Ada sejumlah tema 

pemikiran dari Marx muda yang dielaborasi lebih lanjut oleh Marcuse secara 

sistematis dan kritis, yaitu tentang alienasi kerja, proses kerja, dan hukum dialektika 

dalam kapitalisme.
64

 

Pengertian kerja dalam pandangan Marx diadopsi dari gagasan Hegel. Bagi 

Marx maupun Hegel kerja pada hakikatnya merupakan momen dan aktivitas untuk 

menumbuhkan dan mengolah kodrat universal manusia Makna kerja tersebut 

melampaui pengertian bahwa kerja hanya mengenai persoalan pelangsungan 

kehidupan. Dalam kerjanya, manusia hidup dan berada sebagai makhluk yang bebas. 

Karena itu, perbuatan atau kerja merupakan potensi dasar manusia sebagai subjek 

merdeka yang berkesadaran penuh. Namun hal tersebut bertolak belakang jika 

melihat kondisi praksis yang sedang berlangsung khususnya dalam masyarakat 

kapitalis. Dalam masyarakat kapitalis tampak jelas bahwa kerja sudah disalahgunakan 
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sebagai instrumen, momen, dan wilayah pengontrolan, penindasan, dan penghisapan, 

daripada sarana, kesempatan, dan aktivitas untuk membebaskan dan mensejahterakan 

manusia.
65

 

Bukti dari perubahan makna dan proses kerja dalam masyarakat kapitalis 

adalah dibentuknya sistem pembagian kerja yang merupakan proses pemisahan aneka 

macam aktivitas produksi ke dalam berbagai bidang yang terbatas dan khusus, dan 

kemudian masing-masing bagian tersebut diatur menurut tata aturan tersendiri. Faktor 

penentu dari proses pembagian kerja tersebut adalah hukum kapitalis tentang 

produksi komoditi.
66

 

Para kapitalis menyebut pembagian kerja ini sebagai profesionalitas pekerja 

atau buruh. Para buruh menganggap bahwa hal tersebut merupakan penghargaan atas 

spesialisasi kemampuan mereka dalam bidang tertentu, padahal bagi kapitalis hal itu 

merupakan instrumen manipulasi, represi, dan eksploitasi kaum pekerja di mana 

mereka dihargai hanya secara ekonomis sejauh kemampuan dan keahlian mereka 

yang masih dianggap berguna bagi peningkatan produksi, pencapaian keuntungan, 

dan mencegah kerugian. Di sini terlihat bahwa unsur kebebasan dalam profesionalitas 

sudah tidak ada lagi.
67

 

Implikasi dari sistem pembagian kerja tersebut telah mengontrol, membatasi, 

dan menghambat hidup dan interaksi antar individu. Masyarakat dikelompokkan ke 

dalam kelas-kelas sosial sesuai dengan kemampuannya. Pembagian kerja mengubah 

cara pekerja menjalin relasi dengan sesama dan produk. Hubungan sosial dinilai, 
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diukur, dan kemudian direduksi menjadi hubungan ekonomi, hubungan pemilik 

modal dan karyawan, tuan dan budak, atau produsen dan konsumen. Nilai individu 

ditentukan dan diperhitungkan hanya dari sudut kemampuan berproduksi, membeli, 

memiliki, dan mengkonsumsi. Fakta ini menegaskan bahwa interksi sosial secara 

dominan ditentukan oleh aspek ekonomi dan berkarakter materialis Marcuse melihat 

bahwa hubungan antar pribadi dalam masyarakat yang dinilai hanya dari sudut 

pandang ekonomi merupakan hubungan yang palsu. Dan kepalsuan ini bisa 

menciptakan fakta kritis dan memberi ruang bagi perbaikan dan perubahan radikal.
68

 

Akibat lanjutan dari adanya sistem pembagian kerja yang menciptakan kelas- 

kelas sosial dalam masyarakat tersebut adalah terciptanya alienasi (keterasingan) para 

pekerja. Kerja mengalienasikan manusia dari diri sendiri, dari hasil produk, dan dari 

sesama manusia. Realitas ini lebih parah lagi ketika ternyata masyarakat atau 

kehidupan manusia urutan peran telah terbalik. Benda mati, produk, dan teknologi 

berlaku sebagai subjek yang menguasai manusia, sementara manusia menjadi objek 

yang dikuasai dan dikendalikan oleh produk, materi, atau teknologi (mesin).
69

 

Dari elaborasi yang dilakukan Marcuse terhadap pemikiran Marx muda, ada 

dua point penting yang dikritisi oleh Marcuse, yaitu: menyangkut konsep keniscayaan 

yang diperlihatkan oleh Marx dalam mengaitkan dialektika Marxis dengan sejarah 

masyarakat kelas. Marx meyakini bahwa keniscayaan merupakan hukum abadi dalam 

masyarakat kapitalis. Realitas keniscayaan sejalan dengan premis dasar yang 

mengatakan bahwa di mana masih ada keniscayaan di sana belum ada kebebasan.
70
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Marcuse melihat bahwa relasi antara keniscayaan dan keterkekangan sudah 

melentur dan pemahaman Marx tentang wilayah keniscayaan tersebut sudah tidak 

cocok lagi digunakan untuk menganalisa dan menafsirkan dinamika perkembangan 

negara industri kapitalis masa kini. Penolakan Marcuse terhadap hukum keniscayaan 

Marx bersumber dari keyakinan bahwa kondisi objektif memang merupakan faktor 

penting dalam peralihan masyarakat kapitalis menuju masyarakat sosialis. Namun 

kondisi objektif tersebut tidak akan berarti tanpa adanya kekuatan yang mampu 

mengolah dan memanfaatkannya. Faktor penggerak utama tersebut tetap terletak pada 

kesadaran manusia rasional.
71

 Kemudian poin kedua yang dikritisi Marcuse dari 

pemikiran Marx adalah ide Marx tentang penghapusan kerja.
72

 Marcuse menolak 

pendapat Marx tersebut dan menegaskan: 

"Bahaya nyata bagi sistem yang berkuasa bukan penghapusankerja. melainkan 

kesempatan kerja yang tak teralienasi sebagai basis untuk melahirkan kembali 

masyarakat. Bukan berarti orang tidak harus bekerja lagi, melainkan mereka 

lebih baik mengerjakan sesuatu yang lain, yang berguna bagi hidup dan relasi 

yang lain: kepada mereka disodorkan cakrawala dan nilai yang berbeda dan 

bahwa mereka bisa hidup dengan moralitas yang berbeda pula".
73

 

Marcuse menilai bahwa kerja adalah cerminan dari identitas individu yang 

tidak dapat dihilangkan, tujuan revolusi hanya untuk menghilangkan pekerjaan ini 

mengasingkan manusia.  

3. Sigmund Freud  
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Marcuse mulai mempelajarai karya-karya Freud secara serius ketika ia berada 

di Amerika Serikat. Dan kemudian pada tahun 1955 dia menerbitkan bukunya yang 

mengulas tentang pemikiran Freud secara mendalam dengan judul Eros and 

Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud. Marcuse menentang para revisionis 

neo-Freudian
74

 seperti Erich Fromm
75

 dan mengambil titik tolak dari ajaran 

pemikiran Freud secara keseluruhan.
76

 

Dalam buku Eros and Civilization, Marcuse menunjukkan bahwa pada 

psikoanalisis Freud terdapat dua aspek yang sebetulnya berbeda. Di satu pihak 

ajarannya bersifat psikologis, sedangkan di pihak lain bersifat sosiologis, yakni 

sejarah individu, sejarah manusia dan kebudayaannya. Kedua hal ini tidak boleh 

dipertentangkan, tetapi harus saling mempengaruhi Psikologi harus menempatkan 

individu sebagai mahluk yang ditentukan oleh kebudayaan dalam kenyataan sosial, 

sedangkan sosiologi menempatkan struktur masyarakat dalam kenyataan psikologis. 

Itu sebabnya Marcuse menilai bahwa kepapaan kaum tertindas (buruh) yang menjadi 

pokok pembahasan Marx berbeda dengan kelimpahan bagi suatu masyarakat industri 

modern yang harus diberi penafsiran melalui ajaran Freud.
77

 

Dalam aplikasinya, Marcuse menggunakan psikoanalisis Freud untukm 

membantu menyelamatkan dan menjelaskan pemikiran revolusioner Marx. Namun, 
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menurutnya, pemikiran Freud tersebut harus ditafsirkan kembali. Dalam hal ini, 

Marcuse menafsirkan prinsip kesenangan (the pleasure principle) dan prinsip realitas 

(the reality principle) yang telah dikemukakan oleh Freud. Dalam analisisnya, 

Marcuse tidak sependapat dengan cara Freud dalam menggambarkan hubungan 

antara prinsip kesenangan dan prinsip realitas. Kritiknya adalah bahwa ia menilai 

Freud terlalu memutlakkan hubungan pertentangan antara kedua prinsip tersebut. 

Menurutnya, pada zaman sekarang prinsip kesenangan dan prinsip realitas dapat 

diperdamaikan, dan malah kedua prinsip ini pada dasarnya sama. Marcuse mencoba 

untuk menampilkan nilai revolusioner yang terpendam dalam psikoanalisis Freud 

dengan mendobrak dominasi prinsip realitas dan membuka ruang yang lebih luas bagi 

prinsip kesenangan. Dan upaya Marcuse itu dipakai untuk membuka kedok-kedok 

struktur penindasan dalam masyarakat modern.
78

 

D. Pengaruh Pemikiran Herbert Marcuse 

Herbert Marcuse mencapai kepopuleran sepanjang tahun 1960-an dan dikenal 

sebagai filosof, teoris sosial, dan aktivis politik, dan media menyebutnya sebagai 

bapak gerakan kiri baru. Pengaruh Herbert Marcuse semakin besar ketika dia menulis 

buku One Dimensional Man pada tahun 1964. Bahkan bisa dikatakan buku ini telah 

mengantar Marcuse menjadi salah satu filosof kenamaan dan nyaris tidak banyak 

buku filsafat yang menjadi best seller pada abad ke-20 seperti buku tersebut.
79

 

Teorinya tentang masyarakat satu dimensi (One dimensional man/society) telah 

memberikan perspektif kritis terhadap masyarakat negara kapitalis dan komunis. 
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Gagasannya tentang the great refusal (penolakan besar-besaran) telah membuatnya 

dikenal sebagai seorang teoris perubahan revolusioner.
80

 

Pada abad ke-20 tidak banyak filsuf yang menjadi populer di kalangan yang 

begitu luas seperti Herbert Marcuse, mula-mula di Amerika Serikat dan kemudian ke 

Eropa. Ia sering diundang untuk memberikan ceramah atau kuliah sebagai professor 

tamu. Kepopulerannya semakin luas ketika Marcuse memberikan kuliah di Berlin 

selama musim panas tahun 1967. Dan disebutkan bahwa di sana karcis masuk untuk 

mengikuti ceramahnya dijual di pasar gelap.
81

 Banyak sarjana radikal dan aktivis 

yang terpengaruh oleh Marcuse, seperti Angela Davis, Abbie Hoffman, Rudi 

Dutschke, dan Robert M. Young, Aktivis gerakan new left banyak menjadikan 

pemikirannya sebagai inspirasi protes yang mereka lakukan. 

Sebagai seorang inspirator gerakan kiri baru, doktrin Marcuse tentang sistem 

politik dan sistem sosial dinilai lebih radikal dari pada kaum komunis ortodoks. 

Keradikalan pemikirannya tersebut telah membuatnya sangat terkenal antara era 

tahun 1960-an sampai 1970-an. Para pengagumnya malah menjulukinya sebagai sang 

nabi. Nabi yang menjadi inspirator revolusi mahasiswa tahun 1968, nabi bagi kaum 

hippie dan generasi bunga (flower generation), nabi yang menyuarakan pendapat 

mereka, dan nabi yang mencanangkan gejala yang melanda serta mengancam dunia 

dan umat manusia. Namun Marcuse sendiri menolak penisbahan dirinya sebagai 

"bapak gerakan kiri baru", karena bagi Marcuse bahwa generasi itu tidak 

membutuhkan seorang bapak.
82
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Buah pikirannya ternyata melekat dan telah mendarah daging bagi kelompok- 

kelompok mahasiswa militan. Gagasannya menjadi salah satu pangkal kerusuhan 

gerakan mahasiswa di Amerika Serikat dan Eropa Barat, terutama dalam gerakan 

mahasiswa di Perancis yang dikenal dengan sebutan mouvement du 22 mars. Marcuse 

sendiri mengatakan bahwa revolusi mahasiswa akan mengantar kita pada suatu pola 

baru. Namun Marcuse menolak ketika para mahasiswa menuntutnya untuk 

memeberikan rumusan-rumusan praksis. Marcuse beralasan bahwa tugas filsuf 

bukanlah memeberikan rencana aksi, melainkan menawarkan tinjauan kritis dan 

analitis. 
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BAB III 

KEBEBASAN MANUSIA DALAM MASYARAKAT INDUSTRI MODERN 

A. Kebebasan Manusia Secara Umum 

Kebebasan manusia adalah hak setiap individu untuk memperoleh 

kebahagiaan, bukan menghancurkan kebahagiaan orang lain, yang memiliki kapasitas 

yang berbeda-beda terhadap kebutuhan kebebasan. Kebebasan juga diartikan sebagai 

kemampuan untuk bertindak atau berubah tanpa batasan.  

Kebebasan umumnya termasuk dalam konsep filsafat politik sebagai 

pengakuan atas suatu keadaan dimana individu dapat melakukan apa yang diinginkan. 

Dalam konsep politik modern, kebebasan adalah sosial yang bebas dari kontrol atau 

pembatasan yang dipaksakan oleh otoritas berupa penindasan dalam segala aspek 

kehidupan, termasuk gaya hidup, perilaku atau kebiasaan dan pandangan politik 

seseorang. Konsep kebebasan individualis dan libertarian terkait dengan kebebasan di 

luar kehendak sendiri; Di sisi lain, pandangan sosialis melihat kebebasan sebagai 

distribusi kekuasaan yang setara dan mengklaim bahwa kebebasan tanpa kesetaraan 

setara dengan aturan terkuat.
83

 

Dalam filsafat, kebebasan diasosiasikan dengan kehendak bebas, berlawanan 

dengan determinisme. Dalam teologi, kebebasan adalah kebebasan dari perbudakan, 

dosa, spiritual atau duniawi. Terkadang kebebasan terbagi menjadi dua arti. Pertama 

freedom, kebebasan berarti kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan dan 

mampu melakukannya. Kedua, kebebasan liberty berarti kebebasan dari pembatasan 
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yang sewenang-wenang, sambil menghormati hak semua yang terlibat. Dalam 

pengertian ini, pelaksanaan kebebasan tunduk pada kapasitas dan dibatasi oleh hak-

hak orang lain. Kata "kebebasan" sering digunakan dalam slogan-slogan seperti 

kehidupan, kebebasan, pengejaran kebahagiaan atau kebebasan, kesetaraan, dan 

persaudaraan. 

Adapun aliran-aliran kebebasan manusia menurut para tokoh barat sebagai 

berikut; 

1. Sigmund Freud 

Marcuse menegaskan pandangan Freud, bahwa segala sesuatu di dunia 

memiliki sebab dibuktikan terhadap teorinya tentang kehidupan spiritual. Menurut 

Freud, pikiran manusia terdiri dari tiga institusi yaitu id, ego dan superego, Freud 

juga menganggap manusia sebagai sistem energi yang kompleks. Berdasarkan 

pemikiran di atas, Freud sampai pada kesimpulan bahwa kehidupan spiritual 

seseorang cukup spesifik. Dapat dilihat bahwa semua tingkah laku manusia tidak 

terjadi secara kebetulan, tetapi selalu ada sebab, sekalipun sebab itu tidak 

diperhatikan. 

2. Jean Paul Sartre 

Menurut Sartre, manusia adalah makhluk bebas, dan karena makhluk itu 

bebas, ia harus secara sadar memutuskan sendiri, karena manusia harus bertindak dan 

bertanggung jawab atas tindakannya, mengarahkannya dalam konstruksi yang ada ini. 

Orang membuat sanksi, aturan, konvensi, nama, dan menetapkan tujuan. Di ruang ini, 

manusia harus bisa mendominasi keberadaannya secara terbuka. Jika strukturnya 

berubah, yang terjadi adalah perjuangan, dan dalam hal ini masyarakat harus 
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menghadapi kenyataan. Orang lelah menghadapi kenyataan ini karena hakikat 

keberadaan manusia selalu menginginkan perubahan. 

3. Georg Wilhem Friedrich Hegel 

Konsep pemikiran Marcuse bermula pada idealisme Hegelian. Pengaruh 

Hegel terbukti dan menjadi faktor yang membedakan prestasi Marcuse dari semua 

pemikir lain di Institut. Dalam setiap tulisan Marcuse, pembaca merasakan pengaruh 

kuat dari refleksi teoretis metafisik khas Hegel. 

Pemikiran Hegel tentang konsep kebebasan Pada awalnya orang percaya 

bahwa kebebasan adalah melakukan apa yang diinginkan. Menurut Hegel, asumsi 

kebebasan ini adalah abstraksi yang paling umum, sama sekali tidak memiliki makna 

moral. Bagi Hegel, kebebasan adalah kemampuan untuk mewujudkan diri sendiri. 

Ego bukan sembarang ego. Secara khusus, itu adalah karakter dengan kecenderungan 

dan kemampuan tertentu. Menjadi apa, dia sendiri bergantung sepenuhnya pada 

pelatihan dan pendidikan yang diterima individu dari masyarakat tempat dia hidup.  

Demikian, langkah pertama menuju pengetahuan diri dan pengembangan diri 

adalah pengakuan atas partisipasi seseorang dalam masyarakat di mana sejarah telah 

berkembang. Hanya dengan begitu Anda dapat merasa seperti orang yang utuh. 

Pribadi yang bebas adalah yang mengidentifikasi diri dengan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya oleh negara, yang bagi Hegel adalah institusi sosial 

tertinggi. 

Dalam filsafat Hegel terdapat tanda-tanda pemikiran birokrasi yang 

mendalam. Namun, ajarannya tentang kebebasan tidak sepenuhnya anti-individualis 

dan liberal. Konsep negara bagian juga tidak terbatas seperti yang diklaim oleh para 

kritikus yang paling bermusuhan. Bahwa benar Hegel menganggap negara sebagai 
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wujud kebebasan rasional, yang dicapai dan diorganisir dalam bentuk objektif. 

―Negara adalah gagasan spiritual dalam manifestasi lahiriah dari kehendak dan 

kebebasan manusia,‖ kata Hegel. Namun, bentuk kebebasan objektif bukanlah satu-

satunya bentuk kebebasan. Tahapan tertinggi kebudayaan manusia hanya dapat 

dicapai dalam seni, agama dan filsafat, yang merupakan manifestasi dari apa yang 

disebut Hegel sebagai ruh absolut manusia. Inilah wilayah bidang kehidupan spiritual 

yang memiliki hukumnya sendiri. Mengenai perkembangan internalnya, tidak ada 

institusi politik murni yang dapat berbicara dengan jelas. 

4. Karl Marx 

Kebebasan, menurut Marx, adalah kemampuan untuk mengendalikan tindakan 

sendiri dan hasil-hasilnya. Meskipun individu mungkin tampak bebas di bawah 

kapitalisme, sebenarnya tidak demikian. Dalam formasi sosial sebelumnya, orang 

mengendalikan orang lain secara langsung sehingga mereka menyadari kurangnya 

kebebasan. Di bawah kapitalisme, relasi kapitalis tampak objektif dan wajar 

mendominasi manusia, sehingga tidak terkesan sebagai bentuk dominasi. 

Menurut Karl Marx Kehambaran pandangan bahwa persaingan bebas adalah 

perkembangan terakhir dari kebebasan manusia. Oleh karena itu, kebebasan pribadi 

ini sekaligus merupakan komentar paling lengkap tentang individualisme dalam 

kondisi sosial, yang muncul dalam bentuk otoritas objektif. Naumun demikian, Marx 

percaya bahwa praktik-praktik kapitalis menghasilkan suatu pandangan terbalik 

tentang kebebasan. Tampaknya kita bebas; tetapi sebenarnya, modallah yang bebas 

dan kita lah yang diperbudak. 

B. Keadaan Masyarakat Industri Modern 
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Keadaan mayarakat industri modern, tentunya tidak terlepas dari konteks 

keadaan pada zamannya. Ciri khas yang menonjol dalam masyarakat industri modern 

adalah peranan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasionalitas teknologis. Segala 

sesuatu dipandang dan dihargai, sejauh dapat dikuasai, digunakan, diperalat, 

dimanipulasikan, dan ditangani. Mula-mula hanya dipraktekan dalam hubungan 

dengan alam saja, tetapi lama kelamaan: diterapkan juga pada manusia dan seluruh 

lapangan sosial. Bukan saja benda-benda, alam dan, mesin-mesin diperalat dan 

dimanipulasikan, tetapi hal yang sama berlangsung juga di seluruh wilayah politik, 

dan kultural. 

Kritik Herbert Marcuse terhadap masyarakat modern tertuang dalam karyanya 

termasuk dalam buku berjudul One Dimensional Man. Dalam karnyanya tersebut, 

Marcuse melakukan serangkaian kritik terhadap masyarakat modern (masyarakat 

teknologi) yang dinilainya cenderung bersifat memperdayakan (deseptif).  

Sebelum era teknologi, berpikir kritis dan berpikir teknis masih berjalan 

beriringan dengan aktivitas reflektif individu untuk mengetahui dan memahami 

segala sesuatu. Sayangnya, kesatuan ini telah memudar ketika pikiran teknologi 

secara sepihak mengambil alih alam semesta. Marcuse mengilustrasikan dengan 

kejelasan dan presisi transisi dari rasionalitas teknis ke ranah rasionalitas
84

; 

―Kemampuan hidup dalam dua dimensi (res cogitans dan res extensa) dan dua 

dimensi eksistensi manusia (kemampuan mempertimbangkan cara berada 

manusia secara lain dalam realitas dan kecakapan melampaui faktitas ke 

kemungkinan-kemungkinan riilnya) sudah dihapus. Manusia telah menjadi 

satu dimensi. Kini hanya ada satu dimensi realitas, sebuah realitas tanpa 

                                                           
84

 Valentinus saeng, Herbert Marcuse Perangemesta Melawan Kapitalisme Global, h. 265. 



44 
 

 

substansi, atau lebih tepatnya realitas di mana substansi direpresentasikan oleh 

bentuk teknis, bentuk yang menjadi muatan dan esensiny‖. 
85

 

Analisis Marcuse tentang masyarakat industri modern dalam bukunya sangat 

bagus. Pendapat dan kritik mereka adalah tanda peringatan bagi orang dan 

masyarakat bahwa ada yang salah dengan hidup mereka. Tentunya hal ini 

memerlukan perhatian yang besar dari individu atau anggota masyarakat, agar 

masyarakat menyadari bahwa mengikuti jejak peradaban manusia terdapat perbedaan 

kepentingan ideologis. Bahkan pada tingkat paling dasar, ini tentang esensi 

seseorang. Marcuse menggambarkan bahwa masyarakat modern berada dalam 

kondisi yang berbahaya; 

“If we attempt to relate the causes of the danger to the way in which society is 

organized and organizes it‟s members, we are immediately confronted with 

the fact that advanced industrial society becomes richer, bigger, and better as 

it perpetuates the danger”.
86

 

Menurut Marcuse, masyarakat industri modern tidak sehat karena bersifat satu 

dimensi. Dengan menciptakan bentuk kontrol baru yang tersembunyi di balik 

kenyamanan, kelancaran, rasionalitas, dan kebebasan, semua aspek kehidupan 

diarahkan pada satu tujuan.
87

 

Bentuk kontrol baru ini bertujuan untuk mempertahankan status quo sistem 

dengan menciptakan penindasan yang terselubung, yang disebut Marcuse sebagai 

toleransi yang menindas.
88

 Situasi ini memberi kesan bahwa masyarakat telah 

memperoleh kebebasan, kebahagiaan, dan kenyamanan, namun semua itu sebenarnya 
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tidak lain sebagai jalan untuk mengendalikan dan kemudian menindas masyarakat 

tanpa mereka sadari. Bentuk kontrol baru ini bertujuan untuk mempertahankan status 

quo sistem dengan menciptakan penindasan halus, yang disebut Marcuse sebagai 

toleransi yang menindas. Situasi ini memberi kesan bahwa masyarakat telah 

memperoleh kebebasan, kebahagiaan, dan kenyamanan, tetapi pada kenyataannya 

semua itu tidak ada. Tidak ada apa-apa. Melainkan sarana untuk mengontrol dan 

kemudian menindas masyarakat tanpa sepengetahuan mereka. Ketidaktahuan 

masyarakat akan penindasan rahasia ini membuat masyarakat pasif, menerima 

segalanya dan tidak mampu melawan.
89

 Bahkan wacana tentang emansipasi, 

kemerdekaan atau kebebasan, yang menyembunyikan bentuk penindasan yang halus 

ini, muncul di ranah seksual. Marcuse menyatakan bahwa: 

“This society turns everything it touches into a potential source of progress 

and exploitation, of drudgery and satisfaction, of freedom and oppression. 

Sexuality is no exception”.
90

 

Kritik Marcuse datang pada saat masyarakat industri modern ditandai dengan 

kemajuan teknologi yang spektakuler, sebuah fenomena yang dilihat sebagai standar 

untuk mengukur semua kemajuan. Bagi masyarakat, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi telah membawa manfaat dan keuntungan yang sangat 

besar, seperti kehidupan yang lebih baik, jaminan kesehatan, dan pekerjaan yang 

mudah. Namun Marcuse justru melihatnya sebagai krisis yang menandakan 

kemerosotan masyarakat.
91
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Melalui analisisnya, Marcuse berpendapat bahwa masalah utama masyarakat 

industri modern adalah kemakmuran (prosperity). Era ini telah mencapai tahap 

perkembangan dimana produktivitas tenaga kerja sangat tinggi dan orang dapat 

melakukan apa saja untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya serta hidup dengan 

baik.
92

 

Menurut Marcuse, peningkatan kemajuan dan kemakmuran material dalam 

masyarakat industri modern berbanding lurus dengan pemerintahan sistem totaliter 

kapitalis yang semakin menindas. Keadaan masyarakat industrialis yang mapan 

tersebut tanpa sadar membatasi kekuatan oposisi untuk melawan penindasan. 

Marcuse berkata: "Sistem menyerap semua potensi revolusioner".
93

 

Penindasan masyarakat industri modern telah masuk dalam unsur atau bidang 

kehidupan masyarakat, yaitu: 

1. Bidang Sosial Ekonomi 

Tidak dapat dipungkiri bahwa masifnya penyebaran teknologi di dunia 

industri telah memberikan dampak yang luas bagi masyarakat modern, termasuk 

dalam bidang ekonomi. Penggunaan mesin di lingkungan kerja menawarkan harapan 

dan peluang untuk kehidupan yang lebih bebas dan nyaman. Bahkan kehidupan 

masyarakat semakin tinggi dari segi ekonomi, kehidupan masyarakat semakin kaya, 

kehidupan masyarakat semakin baik, lancar, tertib dan penuh kemudahan. Pencapaian 

ilmu pengetahuan dan teknologi telah memaksa manusia (pekerja) menghindari 

tuntutan kerja keras yang menguras tenaga fisik, memberikan waktu yang cukup bagi 
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manusia untuk mengerjakan hal lain. Seiring dengan peningkatan produktivitas 

tenaga kerja, taraf hidup banyak orang meningkat, peningkatan kesehatan 

memungkinkan orang untuk hidup lebih lama dan hidup lebih bahagia. Hal-hal ini 

seperti kemajuan dan menawarkan sesuatu yang baik kepada orang-orang.
94

 

Namun, Marcus melihat bahwa perkembangan yang dialami masyarakat 

modern di bidang material perlu dikaji dan dipertanyakan ulang, yang menjadi 

motivasi dan tujuan dari perkembangan tersebut.
95

 Marcuse melihat bahwa teknologi 

modern dan industri maju telah menjadi alat untuk kepentingan pribadi dan 

kelompok. Alhasil, teknologi menjadi alat bentuk perbudakan baru, di mana 

seseorang hanya berperan sebagai mesin di tengah kehidupan. Manusia modern 

adalah masyarakat yang mengalami keterasingan.  Situasi ini terjadi tidak hanya 

dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, tetapi masyarakat bahkan 

menjadi terasing dari kemanusiaannya sendiri. Dan lebih buruk lagi, orang modern 

tidak menyadari situasi tersebut.
96

 

Perkembangan teknologi modern telah menciptakan alat produksi baru yang 

tujuannya membebaskan manusia dari kerja keras melalui mekanisasi, standardisasi 

dan otomatisasi. Namun nyatanya, demi mendapatkan keuntungan, ia membuat 

tuntutan ekonomi dan politik untuk mempertahankan bahkan menambah jam kerja. 
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Penambahan waktu tenaga kerja dengan bantuan teknologi atau alat produksi 

modern dapat meningkatkan hasil produksi. Untuk mencegah penurunan harga yang 

mengarah pada keuntungan yang lebih rendah, jaringan ekonomi yang dikelola 

dengan baik dibentuk melalui manipulasi permintaan dan ekspansi ekonomi di 

negara-negara berkembang. 

Adanya upaya untuk memanipulasi kebutuhan manusia tersebut. Oleh karena 

itu, Marcuse mengatakan bahwa perlu dibedakan antara dua jenis kebutuhan manusia, 

yaitu kebutuhan semu dan kebutuhan nyata. Mark menjelaskan: 

"We may distinguish both true and false needs. "False" are those which are 

superimposed upon the individual by particular social interests in his 

repression; the needs which perpetuate toil, aggressiveness, misery, and 

injustice. Their satisfaction might be moxt gratifying to the individual, but this 

happiness is not a condition which has to be maintained and protected if it 

serves to arrest the development of the ability (his own and others) to 

recognize the disease of the whole and grasp the chances of curing the 

disease. The result then is euphoria in unhappiness. Most of the prevailing 

needs to relax, to have fun, to behave and consume in accordance with the 

advertisements, to love and hate what others love and hate, belong to this 

category of false needs".
97

 

Pemuasan kebutuhan semu oleh individual biasanya dilakukan tanpa 

mengetahui alasan kebutuhan tersebut. Dorongan untuk memiliki atau membeli dan 

menggunakan sebenarnya bukan dari dirinya, melainkan kebutuhan yang dipaksakan 

dari luar dan individu tidak dapat menahan tekanan dari luar. Media massa dan iklan 
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yang ditampilkan adalah sarana paling ampuh untuk membangkitkan selera orang dan 

mendorong mereka untuk selalu memuaskan kebutuhan yang salah. 

Mengenai masalah pemenuhan kebutuhan tersebut, Marcuse memberikan 

perspektif yang lebih dalam dan menyentuh makna dasar kebebasan. Menurutnya, 

kebebasan memilih bukanlah faktor penentu dalam mengukur tingkat kemandirian 

individu, selama apa yang dia bisa dan pilih ditentukan bahkan dipaksakan oleh 

sistem di luar dirinya. Naluri pemuas berbeda dengan naluri memperbudak di bawah 

kendali pihak lain yang memberikan semua kepuasan. Bagi Marcuse, penampilan 

autentik adalah yang mendukung perkembangan kesadaran diri dan kebebasan 

berekspresi.
98

 

Sehubungan dengan keputusan manusia atau individu tentang apa yang 

merupakan kebutuhan semu dan kebutuhan sebenarnya, Marcus berpendapat: 

"In the last analysis, the question what true and false needs musi be answered 

by the individual themselves, but only the last analysis; that is, if and when 

they are free to give their own answer. As long as they are kept incapable of 

being autonomous, as long as they are indoctrinated and manipulated (down 

to their very instincts), their answer to this question cannot be taken as their 

own.‖
99

 

Penciptaan kebutuhan artifisial oleh kapitalisme institusional dan politik telah 

menciptakan semacam sifat kedua dalam diri manusia yang mengikatnya pada 

libdinala (nafsu) dan membuatnya marah terhadap barang. Kebutuhan yang sama 

yang melekat pada setiap individu (istilah yang digunakan Marcus untuk mengartikan 

keterlibatan yang mendalam) menjadi kebutuhan biologis (kebutuhan dasar yang 

harus dipenuhi) yang jika tidak terpenuhi, menyebabkan frustrasi orang. yang 
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mendukung sistem yang ada dan segala perubahan yang membebaskan mereka dari 

ketergantungan pada pasar yang selalu penuh dengan barang dagangan.
100

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa struktur pasar selalu merupakan pemerasan dan 

dominasi, karena pengejaran keuntungan membuat produsen menguasai konsumen, 

baik dengan memeras pekerja yang tidak dilakukan secara fisik, maupun dengan 

mengeksploitasi kebutuhan perusahaan. Dari kondisi tersebut, akhirnya jelaslah 

bahwa produsenlah yang menguasai dan menentukan kehidupan masyarakat. Proses 

produksi dan distribusi kapitalisme modern telah mengubah bentuk eksploitasi dan 

penguasaan tersebut. Dengan kehausan terus-menerus untuk membeli barang-barang 

industri baru, tampaknya produsen hanya menerima kebutuhan masyarakat. Hukum 

penawaran dan permintaan selaras antara yang menguasai dan yang dikuasai. Bahkan, 

keharmonisan ini dibangun sedemikian rupa sehingga produsen dapat menciptakan 

masyarakat yang selalu haus akan produk yang dihasilkannya.
101

 Marcuse 

menekankan: 

"No matter how much such needs may have become the individual's own, 

reproduced and fortified by the conditions of his existence; no matter how 

much he identifies himself with them and finds himself in their satisfaction, 

they continue to be what they were from beginning-products of a society 

whose dominant interest demands repression".
102

 

Dengan demikian, kapitalisme modern telah menciptakan sistem perbudakan 

sukarela di mana barang terus diproduksi. Nilai-nilai fundamental tersebut telah 

berhasil diasimilasi dan menjadi nilai-nilai setiap individu dan masyarakat. Koreksi 
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yang cepat, spontan, dan otomatis yang dulu menjadi ciri masyarakat primitif kini 

muncul kembali bahkan menjadi ciri masyarakat industri modern. Dalam proses 

penyesuaian diri tersebut, dimensi rasionalitas yang lebih dalam yang berakar pada 

sikap kritis terhadap status quo dihancurkan. Hilangnya dimensi ini juga berarti 

hilangnya kemampuan manusia untuk mengingkari rasionalitas. Kemampuan berpikir 

kritis sangat penting sebagai penyeimbang proses fisik murni masyarakat industri 

modern.
103

 

Tindakan represif dalam masyarakat terus berlanjut dan semakin rasional, 

efektif, teknis dan komprehensif. Dalam kondisi seperti itu, sangat sulit 

membayangkan bagaimana orang dapat melarikan diri dari penawanan dan mencapai 

kebebasannya, meskipun semua kebebasan bergantung pada kesadaran bahwa mereka 

tidak bebas, tetapi justru mereka tidak lagi ada. 

Keadaan masyarakat yang mendukung nilai-nilai kemapanan juga telah 

menjangkiti para pekerja. Kelompok-kelompok yang sebelumnya dianggap sebagai 

kelas revolusioner, agen perubahan sejarah yang menggulingkan kelas kapitalis, kini 

telah menjadi pekerja pasif. Kondisi kerja dalam masyarakat industri modern, ritme 

produksi semi otomatis di pabrik, berkurangnya pekerja tidak terampil, semua ini 

menghancurkan kesadaran untuk menentang sistem yang ada.
104

 Marcus menulis: 

"In some of technically most advanced establishments, the workers even show 

a vested interest in the establishment-a frequently observed effect of workers 

participation in capitalist enterprise"
105

 

Hubungan antara kelas pekerja dan majikan telah berubah dalam masyarakat 

industri modern. Tapi itu tidak berarti perbudakan kontrak hilang. Budak peradaban 
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industri modern adalah budak yang menyamar. Nyatanya, seiring dengan 

perkembangan mekanisasi, jumlah dan intensitas kerja fisik dalam kerja menurun,
106

 

dan ini mengubah perilaku dan kesadaran para pekerja yang memasuki masyarakat 

kapitalis. Kaum buruh lebih terikat dengan pabrik dan memiliki kepentingan yang 

besar terhadap kelangsungan pabrik.
107

 

Masyarakat industri modern, yang disebut sebagai manusia satu dimensi 

dalam bidang sosial ekonomi, terlihat dalam pergerakan kehidupan menuju 

peningkatan produksi guna memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Gerakan 

hidup seperti itu telah mengorbankan kapasitas manusia dan merampas kebebasan 

individu untuk menentukan dirinya sendiri.
108

 

2. Bidang Sosial Politik  

Dalam bidang ekonomi, masyarakat industri modern juga terjadi pemusatan 

dan konsolidasi semua kekuatan dalam satu dimensi di bidang politik. Lobi dan 

kompromi mendominasi kehidupan publik dan politik. Pembahasan yang serius, 

tajam, kritis, menyeluruh dan tuntas selalu dihindari dengan berbagai alasan, bahkan 

ketika terjadi perdebatan serius atau perselisihan antar politisi, itu hanya bagian dari 

wacana politik. Dunia politik disulap menjadi panggung sandiwara, makna dan kata 

telah beralih sedemikan rupa sehingga tinggal sebagai peta wacana dan kemahiran 

                                                           
106

 Herbert Marcuse, One Dimensional Man; Studies In The Ideology Of Advanced Industrial 

Society, h. 24. 
107

 Herbert Marcuse, One Dimensional Man; Studies In The Ideology Of Advanced Industrial 

Society, h. 29.  
108

 Untuk memperoleh keuntungan yang besar maka produktivitas harus ditingkatkan dan 

otomatis jam kerja para buruh harus ditambah. Mekanisasi tidak hanya menentukan kuantitas barang-

barang produksi, melainkan juga kecepatan kerjanya, serta tuntutan keahlian tertentu dan ini 

menciptakan irama kerja yang monoton, individu-individu terkurung dalam masing-masing bidangnya 

dan hal tersebut menimbulkan ketegangan-ketegangan psikis dan membuat manusia diperbudak oleh 

mesin. 



53 
 

 

berbahasa. Ars politica menjadi ars rhetorica, politik identik dengan konspirasi, 

aliansi, koalisi, dan bagi-bagi kekuasaan serta kekayaan.
109

 

Pihak oposisi dalam arti sebenarnya telah lama menghilang dari panggung 

sosial dan negara, dan yang terjadi adalah pembagian kekuasaan dan kepentingan 

antara penguasa sosial dan politik yang berbeda, kata Marcuse: 

"If they have agreed to work within the framework of the established system, it 

is not merely of tactical grounds and as short-range strategy, but because 

their social base has been weakened and their objectives altered by the 

transformation of the capitalist system (as have the objectives of the soviet 

which has endorsed this change in policy)".
110

 

Lenyapnya pihak oposisi kemudian diikuti oleh hilangnya makna kritis dari 

cita-cita yang selama ini digaungkan seperti kebebasan dan demokrasi. Hal ini terjadi 

karena penyebaran pemikiran satu dimensi yang konstan dan sistematis oleh para 

pemimpin politik dan kekuasaan yang mereka monopoli di media massa.
111

 Manusia 

atau masyarakat diindoktrinasi dengan slogan-slogan sederhana, dan ini berlaku tidak 

hanya di negara kapitalis, tetapi juga di negara komunis. Kebebasan dan demokrasi di 

dunia komunis telah berubah menjadi birokrasi, dan di Barat (negara kapitalis) 

menjadi sistem partai yang tidak berguna.
112

 

Dalam bidang sosial dan politik, Marcuse berpendapat bahwa masyarakat 

industri modern cenderung totalitarianisme berkat penguasaan dan regulasi teknologi. 

Namun, bagi Marcuse, makna totalitarianisme tidak terbatas pada pengorganisasian 

masyarakat politik yang berkarakteristik teroristik. Tetapi juga regulasi ekonomi dan 
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teknologi non-teroristik, yang dilakukan dengan penyalahgunaan kebutuhan oleh 

mereka yang berkuasa. Marcus mengatakan: 

"Contemporary industrial society tends to be totalitarian. For "totalitarian" is 

not only a terroristic political coordination of society, but also a non-

terroristic economic-technical coordination which operates through the 

manipulation of needs by vested interest. It thus precludes the emergence of 

an effective opposition against the whole".
113

 

Dalam masyarakat industri modern, kekuasaan politik diwujudkan dengan 

dominasi proses produksi sosial. Alat politik yang ampuh adalah kekuatan mesin, 

yang juga tersembunyi di balik kecerdasan teknologi. Rasionalitas teknologi 

mengungkapkan esensi politiknya dengan membuat dunia nyata totaliter menjadi 

lebih kuat, di mana masyarakat dan dunia, pikiran dan tubuh dihubungkan oleh 

mobilisasi terus-menerus untuk mempertahankan kelangsungan dunia tersebut.
114

 

Di beberapa negara maju, pengarahan sosial yang dilakukan oleh pemerintah 

telah berjalan sangat kuat. Kekuasaan manajemen menggambarkan pencapaian 

pencapaian paling menonjol dari negara industri modern, yaitu kemampuan untuk 

mencegah perubahan sosial kualitatif dalam masyarakat.
115

 

Fakta sosio-psikologis dari tata politik negara industri modern menunjukkan 

bahwa dengan kekuasaan yang bertumpu pada sistem yang bersifat represif membuat 

segala bentuk perlawanan dapat dengan mudah dipatahkan dan justru berakibat fatal 

bagi mereka yang melakukan protes tersebut. Dengan kondisi itu maka mau tidak 

mau masyarakat harus menerima dan menyesuaikan diri dengan sistem yang ada, dan 
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setiap penolakan terhadap situasi masyarakat akan mengakibatkan kegoncangan atau 

neurose pada individu.
116

 

Upaya yang dilakukan oleh negara atau pemerintah pada umumnya untuk 

mempertahankan kekuasaannya adalah dengan menciptakan kesatuan pendapat dalam 

masyarakat. Strategi yang biasa digunakan oleh negara atau pemerintah untuk 

menciptakan persatuan di antara masyarakat adalah dengan menciptakan ―musuh 

bersama‖. Melalui propaganda ini, semua kekuatan sosial, politik, ekonomi, militer, 

dan budaya negara dimobilisasi untuk melawan ancaman musuh bersama dan 

menghilangkan perbedaan, konflik, dan kontradiksi. Semua kekuatan masyarakat 

dipersatukan di bawah kendali dan manajemen pemerintah dan hal digunakan untuk 

mencegah setiap perlawanan, konflik kepentingan, oposisi dan pemberontakan rakyat. 

Dengan cara ini, pihak berwenang dapat dengan aman mengontrol negara, 

mendapatkan kepercayaan yang semakin besar dan legitimate serta menikmati 

privilege dan keuntungan yang sangat besar.
117

 

Selain itu, Marcuse melihat politik di negara industri modern sebagai politik 

kotor, dimana kebijakan dilakukan selama menguntungkan diri sendiri, tanpa 

mempertimbangkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh rakyat atau pihak lain. 

Marcuse melihat negara-negara industri modern sebagai negara yang 

mengasosiasikan kemakmuran dengan bahaya perang dan kehancuran umat 

manusia.
118

 Marcuse mengatakan: 
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"The society of total mobilization, which takes shape in the most advanced 

areas of industrial civilization, combines in productive union the features of 

the welfare state and the warfare state”.
119

 

3. Bidang Sosial Kultural 

Selain mengkritisi aspek ekonomi dan politik masyarakat modern, Marcuse 

juga melihat bahwa pola budaya masyarakat modern tidak dapat dipisahkan dari satu 

dimensi saja. Peminggiran yang dialami masyarakat industri modern tidak hanya 

terjadi di bidang ekonomi, tetapi juga meluas ke dimensi internal pribadi.
120

 

Marcuse mengatakan bahwa orang sekarang mengalami keterasingan artistik. 

Marcuse melihat bahwa era atau rezim teknologi telah merancang semua elemen 

masyarakat dengan sangat sempurna sehingga hampir tidak ada pihak yang 

melewatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Marcus mencatat bahwa: 

"The absorbent power of society depletes the artistic dimension by 

assimilating its antagonistic contents. In the realm of culture, the new 

totalitarianism manifest itself precisely in a harmonizing pluralism, where the 

most contradictory works and truths peacefully coexist in indifference”.
121

 

Di bidang kebudayaan, kemajuan teknologi menghilangkan kontradiksi dan 

perbedaan antara realitas sosial dan budaya tinggi.
122

 Di era pra-teknologi, manusia 

dan alam hidup sebagai entitas yang independen, tetapi di era teknologi, manusia dan 
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alam telah menjadi sumber daya dan objek. Perubahan status dan fungsi ini 

mempengaruhi muatan budaya dalam realitas teknis. 

Marcuse menjelaskan bahwa syair dan prosa dari masa pra teknologi 

mengandung irama pengembara atau pengendara kereta yang memiliki waktu dan 

kesenangan berpikir, berpikir, merasakan dan bercerita.
123

 Tetapi karena teknologi 

bertindak sebagai alat reifikasi besar-besaran yang menekan individu dan semua 

karya pikiran artistik, seni dan budaya direduksi menjadi peran hiburan dan 

tontonan.
124

 

Menurut Marcus, ada karya seni atau sastra dalam masyarakat modern dan 

budaya pada umumnya telah terdegradasi melalui komunikasi sosial.
125

 Karya seni 

tidak lagi mewakili atau menggambarkan dimensi lain dari kehidupan. Penurunan ini 

disebabkan karena karya seni atau sastra kini semakin menjadi objek komersial yang 

lebih mengutamakan nilai tukar daripada nilai seninya.
126

 

Marcuse lebih jauh mengatakan bahwa sistem kapitalis telah mengubah secara 

radikal struktur masyarakat dan kebudayaan. Dalam peradaban modern kontemporer 

yang didominasi oleh kapitalisme, seni sudah kehilangan fungsi kritisnya.
127

 Marcuse 

melihat seni diserap ke dalam masyarakat modern dan hadir sebagai pendukung 

kapitalisme dan status quo. Dia melihat manipulasi dan eksploitasi berkembang 

dalam seni kontemporer modern. Marcuse mengatakan bahwa karakteristik dan 
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muatan budaya masyarakat kapitalis adalah orientasi utamanya pada uang, ekonomi 

dan perdagangan, meninggalkan seni sebagai hiburan dan hiburan tanpa pengaruh 

sosial.
128

 

Bagi Marcus, seni atau sastra pada hakekatnya harus menjadi ekspresi dari 

alienasi masyarakat, kesadaran akan kesengsaraan manusia di hadapan dunia yang 

terpecah belah, akan kemungkinan dan harapan yang belum terwujud. Seniman harus 

menunjukkan dalam karyanya dimensi yang belum terwujud dalam realitas sosial 

atau belum terwujud. 

Menurut Marcuse, karya-karya seni atau sastra yang benar-benar memenuhi 

fungsinya sudah ada sebelum rasionalitas teknologis mendominasi semua aspek 

kehidupan modern. Saat itu, manusia dan alam belum ditata sebagai objek dan alat. 

Karya seni dan sastra terus mengungkapkan rasa hormat terhadap keindahan alam dan 

mengungkapkan keinginan manusia akan keadaan yang belum terpenuhi. Seseorang 

masih bisa diam dan berpikir, idealisme belum tertindas oleh realisme dan 

pragmatisme dalam budaya teknologi industri saat ini.
129

  

Selain seni dan sastra. Marcuse juga melihat adanya penindasan melalui 

bahasa. Bahasa memiliki fungsi mendasar dalam kehidupan dan semua aktivitas 

pribadi dan sosial. Bahasa adalah ekspresi pikiran, yang menggambarkan manusia 

sebagai makhluk rasional dan interaksi antara manusia sebagai makhluk sosial. 

Menyadari realitas bahasa fungsional yang penting, para penguasa dan kapitalis 

                                                           
128

 Ibid., h. 93-96. 
129

 Herbert Marcuse, One Dimensional Man; Studies In athe Ideology Of Advance 

Industrial Society, h. 59. Marcuse menggambarkan bahwa syair dan prosa dari masa pra teknologi ada 

irama dari kaum pengembara atau pengendara kereta, yang memiliki waktu dan kesenangan untuk 

berpikir. berkontemplasi, merasa, dan bercerita. 



59 
 

 

berusaha menerapkan struktur linguistik yang terkait dengan proyek politik-ideologis 

status quo. 

Bahasa fungsional merupakan pola bicara yang lebih mementingkan fungsi 

predikat daripada subjek lewat penyamaan predikat secara langsung dan tepat dengan 

pokok kalimat. Konstruksi kalimat fungsional dalam bahasa Indonesia sulit dilakukan 

dan kesulitan ini timbul dari tata bahasa dan pola adverbial atau kata keterangan yang 

khas. Maka contoh yang diambil berasal dari bahasa Inggris: "Georgia's high-handed, 

low-browed governor - gubernur Georgia yang congkak dan beralis rendah", "bull-

shouldered missileman von Braun - Ahli misil von Braun yang berpundak bagaikan 

sapi. Konstruksi dua kalimat ini dengan membuat tanda petik dan tanda hubung 

menunjukkan identifikasi langsung individu dengan ciri fisik dan karakternya. Dalam 

konstruksi frasa demikian terdapat upaya penyatuan kosakata yang saling 

bertentangan secara paksa. Dengan pola tersebut, keseluruhan subjek terungkap 

dalam semua predikat.
130

 

Masa sebelumnya, penggunaan bahasa mengungkapkan perbedaan antara 

penampilan dan kenyataan, antara fakta dan faktor, esensi dan kualitas. Dalam 

penggunaan bahasa yang demikian masih dimungkinkan pemikiran dialektis dan 

kreatifitas perluasan arti. Namun, dalam masyarakat modern, perbedaan tersebut telah 

dihilangkan. Bahasa telah mengubah karakteristiknya menjadi bahasa tindakan, yang 

terbentuk sebagai hasil pengenalan antara esensi dan wujud, antara benda (dan 

manusia) dan fungsinya.
131

 Penggunaan bahasa yang menunjukkan pemisahan ini 

telah dimodifikasi oleh proyek konstruksi bahasa baru, yaitu modifikasi bahasa 
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multidimensi dan penyempitannya menjadi bahasa multidimensi atau bahasa 

administrasi umum. 

Proyek konstruksi bertujuan untuk menciptakan bahasa yang absolut dan anti-

oposisi, yang merupakan langkah baru dan progresif dalam strategi perbudakan dan 

eksploitasi. Ketika bahasa dibangun dengan cara ini, orang kehilangan kesempatan 

mereka di dunia wacana mereka. Ide, opini, kritik dan semua institusi masyarakat 

ditekan dan dibungkam.
132

 

kesadaran dan pengetahuan manusia diekspresikan melalui ekspresi verbal, 

yaitu bahasa, menguasai bahasa sama dengan menguasai struktur dan fakta internal 

individu. Penciptaan bahasa baru yang mampu mengungkapkan semua kepentingan 

penguasa merupakan hal yang sungguh, mengingat bahasa menawarkan 

keseimbangan dan integrasi, promosi pemikiran dan cara bertindak yang terorganisir, 

senjata ampuh serangan massal terhadap semua ide kritis dan transendental. Sehingga 

perkembangan bahasa berada dalam kerangka pembentukan dunia tutur yang mutlak 

dan berkesinambungan.
133

 

Konstruksi bahasa tersebut dilakukan dengan menciptakan bahasa resmi yang 

bersifat otoriter, baku, dan kaku yang menjadi simbol pemikiran dan kepentingan 

pihak penguasa. Bahasa baku, despotis, dan tiranis memuat dan memantulkan 

perilaku sosial politik yang amat alergi dengan oposisi, anti kebhinekaan, dan kontra 

demokrasi. Pemakaian bahasa otoriter tersebut sudah berlaku di semua belahan dunia, 

                                                           
132

 Dengan perkembangan teknologi mutakhir, pola penjajahan, penindasan, dan 

perbudakan serta penghisapan dijalankan dengan menghindari ancaman dan tindakan kekerasan. 
133

 Herbert Marcuse, Manusia Satu Dimensi, h. 126. 



61 
 

 

baik itu di negara demokratis ataupun non- demokratis, negara kapitalis atau non-

kapitalis.
134

 

Semua kata dan makna yang diciptakan mengandung muatan politik dan 

ideologis yang harus diterima dalam bentuk saran, pedoman, larangan, perintah, dan 

pesan agar tanggapan sesuai dengan citra yang dibangun. Sehingga di luar arti kata 

yang dimaksud dilarang dan dihilangkan.
135

 Makna kata yang bertentangan dan 

berbeda dibebaskan dari jaringan keterkaitan dan dimensi historis dari ledakan makna 

kata dihilangkan.
136

 

Bahasa yang terus-menerus menekankan gambaran konkret tidak 

memungkinkan pemikiran kritis dan konseptual karena pemikiran ini menolak 

kesamaan antara "apa" dan "bagaimana" atau "sesuatu" dan "tindakan". Marcuse 

berkata: Bahasa yang difungsikan, disingkat dan disatukan adalah bahasa perjuangan 

satu dimensi.
137

 

Konstruksi bahasa baru menghasilkan ritualisasi bahasa politik. Tidak hanya 

militer, tetapi juga ekonomi. Dunia politik, militer, dan ekonomi menggunakan pola 

bahasa dan komunikasi yang memiliki fungsi fungsi seperti formula kata ritual magis. 

Dekonstruksi bahasa lama dan rekonstruksi bahasa baru dilakukan dengan 

memberikan kata atau frasa dengan tanda baca tertentu (disebut genitif infleksi
138

 dan 
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tanda hubung) untuk meringkas makna dan membentuk singkatan khusus. Marcuse 

memberikan contoh berikut: "Egypt's Nasser, U.S. Steel's Blough, Virginia's Byrd, 

nuclear-powered, ballistic-missile-firing submarine, NATO, SEATO, USSR, APEC, 

ASEAN".
139

 

Dalam ranah politik pun, istilah-istilah digunakan dengan arti khusus terlepas 

dari kebenarannya. Di sinilah memunculkan istilah bahasa Orwellian. Pasangan kata 

atau istilah ini memiliki arti yang berbeda atau kontradiktif sehingga tidak dapat 

dengan mudah digabungkan dalam praktiknya. Misalnya, damai berarti perang dan 

perang berarti damai. Partai yang membela dan mengembangkan kapitalisme disebut 

partai sosialis. Pemerintahan sewenang-wenang disebut demokratis dan 

sebagainya.
140

 

Integrasi unsur-unsur yang berlawanan merupakan salah satu metode dan 

model komunikasi dalam masyarakat industri modern, baik di bidang ekonomi 

(komersial) maupun politik, untuk membuat kegiatan protes menjadi tidak berdaya.
141

 

Logika operasi mengaburkan perbedaan antara dua hal yang bertentangan. Marcus 

menyimpulkan: 

"In exhibiting its contradictions as the token of its truth, this universe of 

discourse closes itself against any other discourse which is not on its own 

terms. And, by its capacity to assimilate all other terms to its own, it offers the 

prospect of combining the greatest possible tolerance with the greatest 

possible unity. Nevertheless its language testifies to the repressive character 

of this unity".
142
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Dunia ekonomi yang penuh dengan bahasa fungsional ditemukan dalam iklan.  

Beberapa kata dan istilah yang digunakan dalam periklanan tidak sesuai dengan 

kenyataan sebenarnya. Propaganda audio periklanan ditingkatkan dengan gambar dan 

visualisasi untuk lebih melibatkan audiens, dan iklan diulang berulang kali untuk 

benar-benar mempengaruhi kesadaran manusia. 

C. Rasionalitas Masyarakat Industri 

Herbert Marcuse juga melihat rasionalitas teknologi merupakan pola 

pemikiran berdasarkan teknik yang menekankan sifat politis sebagai alat penindasan, 

karena atas prinsip efisiensi, produktivitas, kelancaran, kepastian matematis, dan 

perhitungan untung rugi.
143

  

Rasionalitas dalam masyarakat modern, Marcuse terlebih dahulu mengkaji 

konsep rasionalitas yang digunakan oleh Weber. Marcuse melihat bahwa konsep rasio 

Weber telah mengakibatkan rasio bergeser menjadi semata-mata bersifat formal. 

Rasionalitas formal ini berusaha mencapai satu tujuan saja dengan menjadikan 

efisiensi sebagai tujuan utama.
144

 

Pada era kapitalisme modern (masyarakat industri maju), hubungan formal ini 

diidentikkan dengan hubungan teknis (technological relations), yang hanya 

didasarkan pada pertimbangan teknis kuantitatif dan menekankan pada efisiensi dan 

produktivitas. Bagi Marcus, penyebab teknis adalah penyebab terjadinya penindasan 
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baru terhadap masyarakat. Marcuse mengkritik hubungan teknis Weber, dengan 

mengatakan: 

―Konsep rasio teknis demikian mungkin ideologis. Ia bukan hanya penerapan 

teknologi, tetapi teknologi sendiri merupakan kekuasaan atas alam dan 

manusia, yang bersifat metodis, ilmiah, yang menghitung dan telah 

diperhitungkan. Tujuan dan kepentingan kekuasaan bukannya dimasukkan 

belakangan atau dari luar. Teknologi sendiri merupakan suatu proyek historis 

sosial yang di dalamnya diproyeksikan apa yang hendak dilakukan oleh suatu 

masyarakat dan kepentingan-kepentingan untuk menguasai manusia dan 

benda-benda. Tujuan kekuasaan tersebut bersifat substantial atau material dan 

karenanya termasuk bentuk rasio teknis itu sendiri‖.
145

 

Berdasarkan kritiknya terhadap konsep rasionalitas Weber, Marcuse melihat 

dalam masyarakat industri modern telah terjadi peralihan rasio kritis manusia menjadi 

rasio teknologis (technological rational). Pandangan ini pada akhirnya memberikan 

pengaruh terhadap pandangan individu mengenai apa yang dianggap berharga dalam 

masyarakat modern. Segala sesuatu dipandang dan dihargai sejauh dapat dikuasai, 

digunakan, diperalat, dimanipulasikan, dan ditangani.
146

 

Strategi rasionalitas teknologi telah melingkupi ranah rasionalitas manusia. 

Bahkan, tindakan represif dan totaliter digunakan untuk mempertahankan status quo. 

Penguasaan teknologi dan produksi menjadi sarana kontrol sosial, dan dari sinilah 

lahir konsep rasionalitas teknologi. Karena sifatnya yang holistik, teknologi semakin 

sulit dipisahkan dan semakin mempengaruhi nilai-nilai masyarakat. Masyarakat 
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teknologi adalah sistem dominasi yang beroperasi dalam konsep dan struktur 

teknologinya sendiri yang menentukan kebutuhannya. Rasionalisme teknologi 

mengacu pada keberadaan fetisisme atau pemujaan terhadap teknologi. Selain itu, 

ketika proses perubahan teknologi beralih dari penyempurnaan ke pembebasan, 

rasionalitas teknologi juga menyebabkan penurunan estetika.
147

 

Kritik Marcuse menyayat segi dominasi teknologi yang memuat sisi dualitas, 

yang mampu membebaskan dan juga berpotensi menindas. Dari rasionalitas 

teknologis menjadi rasionalitas politis. Dua hal yang terjadi, dominasi adalah 

teknologi dan vice versa. Dasar teknologi menindas karena teknologi telah tercampur 

dengan balutan ideologis, sehingga teknologi tidak lagi dapat dikatakan sebagai 

sesuatu yang netral. Kritik Marcuse terkait rasionalitas teknologis masyarakat industri 

maju menjadikannya sebagai salah satu jajaran filsuf teknologi romantisme-distopia 

seperti halnya Jacques Ellul dan Martin Heidegger. Marcuse tetap bersikeras menolak 

netralitas teknologi dan percaya bahwa rasio teknis tidak dapat terbebas dari 

transformasi fundamental sosial.
148

 

Bagi Marcuse, rasio teknologi ini bersifat ideologis dan berarti bahwa 

rasionalitas teknologi tidak lagi netral karena justru menyediakan dirinya sebagai alat 

untuk mempertahankan kekuasaan atau sistem status quo yang ada. Masyarakat 

teknologi adalah sistem penguasa yang bekerja dalam konsep dan konstruksi 

teknisnya, yang menemukan persyaratannya secara apriori.
149
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Rasionalitas teknologis kemudian menciptakan realitas teknologis. Dalam 

realitas masyarakat modern, dibangun sistem teknologi yang menjadi rasionalitas 

politik. Marcuse menyimpulkan bahwa rasionalitas teknologi adalah rasionalitas 

politik yang melegitimasi kekuatan tertentu.
150

 Bentuk konkret yang terlihat akibat 

penerapan nalar teknologi ini adalah birokrasi dan administrasi.
151

 

Atas kritiknya terhadap teknologi dalam masyarakat modern. Marcuse 

menegaskan bahwa: 

"In the face of totalitarian features of this society, the traditional notion of the 

"neutrality" of technology can no longer be maintained. Technology as such 

cannot be isolated from the use to which it is put; the technological society is 

a system of domination which operates already in the concept and 

construction of techniques".
152

 

Marcuse juga menuliskan dalam karya one dimensional Man: 

“Today, domination perpetuates and extends itself not only through 

technology but as technology, and the latter provides the greater legitimation 

of the expanding political power, which absorbs all spheres of culture".
153

 

Dominasi rasionalitas teknologi telah menyebabkan lahirnya sistem sosial 

yang menindas dan totaliter.
154

 Hasil dari cara berpikir teknologi adalah penerimaan 

bahwa setiap kesalahan dan manipulasi diperlukan sebagai bagian dari proses 

pencarian kebenaran, bahwa kenikmatan kemakmuran material adalah harga, 

kehancuran merupakan harga kemajuan, bahwa 'pengendalian diri membawa 
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kebebasan, kerja keras menghasilkan kemakmuran dan kematian adalah harga 

kehidupan.
155

 

Rasio teknologi juga menghasilkan prinsip dominasi organisasi independen 

yang bersifat otonom dan ditandai dengan kecenderungan manipulasi dan 

administrasi yang tidak manusiawi. Rasionalisme teknologi menghilangkan 

pemikiran kritis atas nama efisiensi.
156

 Marcuse mengatakan bahwa: 

"The idea of compliant efficiency perfectly illustrates the structure of 

technological rationality. Rationality is being transformed from critical force 

into one of adjusment and compliance. Autonomy of reason loses its meaning 

in the same measure of thoughts, feelings, and action of men are shaped by 

the technical requirements of the apparatus which they themselves created. 

Reason has found its resting place in the system of standardized control, 

production, and consumption. There it reigns through the laws and 

mechanisms which insure the efficiency, expediency and coherency of this 

system".
157

 

Lenyapnya pemikiran kritis dalam masyarakat menegaskan bahwa keberadaan 

manusia dalam masyarakat industri modern adalah satu atau sama mesin yang 

digunakan dalam proses produksi. Manusia seperti robot yang beradaptasi dan 

mengikuti perintah. Keadaan masyarakat industri modern semakin menggelikan 

ketika Marcus mengatakan bahwa mesin sebenarnya telah menggantikan manusia dan 

tidak lagi dipandang sebagai benda mati.
158

 

Era industri modern dengan semesta rasionalitas teknologinya 

mengungkapkan dua cara berpikir yang sangat dominan, yaitu instrumentalisasi dan 
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operasionalisasi. Sebagai kata kunci yang digunakan dalam rasio teknologi, 

instrumentalisasi diartikan sebagai cara berpikir yang memandang alam dan manusia 

hanya sebagai material atau material untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada 

awalnya, cara bertindak dan berpikir ini dipraktikkan hanya dalam hubungannya 

dengan alam, tetapi seiring berjalannya waktu hal itu juga terwujud pada manusia dan 

semua bidang sosial.
159

 

Selain konsep instrumentalisasi, sains modern juga memiliki sifat 

operasionalisasi. Operasionalisasi yang dimaksud bahwa konsep-konsep ilmiah hanya 

berguna jika dapat diterapkan atau bersifat praktis.
160

 Hal ini terlihat jelas dalam studi 

penelitian sosial. Hasil dari perkembangan ini adalah mengabaikan perubahan 

kualitatif masyarakat. Pandangan ini dengan sendirinya mengecualikan dimensi 

pemikiran manusia, dan metafisika serta penilaian nilai pada akhirnya tidak akan 

mendapat tempat dalam pengetahuan manusia.
161

 

Akibat instrumentalisasi dan operasionalisasi tersebut, ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang melayani rasionalitas ini menjadi mandiri dan karena itu berkembang 

dan berkembang sesuai dengan premisnya sendiri. Jika pada awalnya teknologis 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan dikuasai oleh manusia, pada zaman 

modern ini manusia harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut.
162

 Dua hal yang awalnya dirancang manusia 

untuk memuaskan kebutuhannya memperbudak dan menipu manusia dengan 
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berbagai produk yang telah mereka ciptakan. Teknologi pada dasarnya memperdaya 

diri manusia.
163

 

Selain instrumentasi dan operasionalisasi, prinsip, hukum, dan ukuran nilai 

teknologi, yaitu otomatisasi dan mekanik, juga diterapkan. Otomatisasi mengacu pada 

pengoperasian mesin yang bergerak secara mandiri (otomatis) tanpa campur tangan 

manusia. Otomatisasi adalah penerapan prinsip pengoperasian mesin yang memasuki 

pikiran manusia secara mandiri untuk menghasilkan tindakan dan aktivitas yang 

spontan atau mengalir begitu saja.
164

 

Adapun mekanisasi, itu hanya mengacu pada hukum gerak dalam ruang dan 

waktu dari berbagai elemen yang membentuk suatu benda atau keseluruhan organik 

(mekanis). Mekanisasi adalah proses mentransmisikan pola gerakan ke pikiran yang 

menghubungkan satu bagian dari suatu objek atau organisme ke bagian lain, untuk 

menciptakan rasa ketergantungan seluruh sistem. 

Seiring waktu, struktur proses kerja dan pergerakan mesin telah bergeser dari 

orientasi individu, masyarakat, dan negara ke proses kehidupan dan aktivitas 

manusia. Semula alasan dan tujuan penerapan otomasi dan mekanisasi hanya bersifat 

ekonomis, sehingga kedua hal tersebut menjadi penggerak utama industri ini. Tetapi 

karena kaum kapitalis bersinggungan dengan kepentingan sosial politik dan 

kepentingan kekuasaan, otomatisasi dan mekanisasi ini juga berlaku pada masyarakat, 

politik, budaya, pertahanan keamanan nasional, dan penyelenggaraan negara. 

Koeksistensi harus diatur oleh prinsip-prinsip mekanis agar bisa makmur bersama, 

dan hal yang sama berlaku untuk keuangan.
165
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Mekanisasi dan otomatisasi dipaksakan lewat pelatihan yang sistematis dan 

kontinu hingga menghasilkan pola pikir yang otomatis dan mekanistis. Penerapan 

prinsip otomatisasi dan mekanisasi pada manusia tersebut akhirnya mencapai titik 

krusial di mana terjadi proses penyesuaian ritme hidup dan mentalitas manusia 

dengan alat teknis mekanis. Penyesuaian tersebut akan berujung pada keseragaman 

jadwal hidup dan pola pikir manusia. Marcuse menyebut otomatisasi dan mekanisasi 

pada wilayah pikiran dan perilaku sebagai mekanika keseragaman.
166

 

Pada satu aspek, otomatisasi dan mekanisasi memudahkan dan mempercepat 

pekerjaan manusia di banyak bidang, namun di sisi lain, mekanisasi dan otomatisasi 

juga memiliki efek negatif yang sangat berbahaya bagi perkembangan dan 

pencapaian manusia. Ini memengaruhi cara orang melihat diri mereka sendiri, 

merespons pekerjaan, dan mengelola serta memperlakukan orang lain.
167

 

Kesimpulannya, adalah ciri yang menonjol dari masyarakat industri adalah 

besarnya peran ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

telah secara radikal mengubah cara manusia mengelola masyarakat dan lingkungan 

alamnya. Radikalisme ini terutama berasal dari dominasi cara berpikir mekanistik dan 

positivis khas masyarakat modern atau kapitalis. Manusia dan alam bertindak sebagai 

objek eksploitasi dengan bantuan sarana teknis, sehingga teknologi kini telah menjadi 

alat rekonstruksi dalam bentuk yang sangat kompleks dan dapat diandalkan.
168
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D. Solusi Masyarakat Industri 

Dibandingkan dengan diagnosisnya yang berpengaruh tentang masalah yang 

dihadapi masyarakat industri modern, Marcuse tampaknya tidak memberikan 

penjelasan yang jelas tentang solusi yang dia usulkan untuk mengatasinya. 

Dalam bukunya One-Dimensional Man, Marcuse melihat secara pesimis 

alternatif-alternatif dari masalah yang dihadapi masyarakat industri modern. Marcus 

mengatakan dalam bukunya: 

"This ambigous situation involves a still more mental ambiguity. One 

dimensional man will vacillate throughout between two contradictory 

hypotheses: (1) that advanced industrial society is capable of containing 

qualitative change foreseeable future; (2) that forces and tendencies exist 

which may break this containment and explode the society".
169

 

Pesimisme Marcuse ditegaskan dalam kelimatnya selanjutnya: 

"The first tendency is dominant, and whatever preconditions for a 

reversal may exist are being used to prevent it. Perhaps an accident may 

alter the situation, but unless the recognition of what is being done and 

what is being prevented subverts the consciousness and the behavior of 

man, not even a catastrophe will bring about the change".
170

 

Menurut hipotesisnya, ada dua kecenderungan yang bakal terjadi pada 

masyarakat modern. Pertama, pada masa yang akan datang tidak mungkin terjadi 

perubahan sosial kualitatif karena masyarakat industri modern mampu mencegahnya. 

Kedua, munculnya kekuatan-kekuatan dan kepekaan baru yang akan mematahkan 

dan menggerakkan masyarakat. Namun menurut Marcuse, kecenderungan pertamalah 

yang dominan. Meskipun menunjukkan kepesimisan akan terjadinya sebuah 
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perubahan, Marcuse tetap memberikan jalan keluar yang diharapkannya bisa 

menciptakan masyarakat baru yang lebih baik. 

Menurut Marcuse, penerapan rasio teknologis pada masyarakat industri 

modern tidak hadir begitu saja dalam rentang waktu yang singkat tapi merupakan 

hasil proyek yang berlangsung lama hingga membentuk kemapanan 

(establishment).
171

 Melalui proyek sejarah ini, masyarakat arus utama terus 

menunjukkan nilai-nilai kebenaran, mampu mengatur perjuangan manusia melawan 

manusia lain dan alam, serta menjaga eksistensi manusia. 

Untuk sebuah perubahan, Marcuse mengusulkan beberapa kriteria untuk 

menciptakan nilai kebenaran melalui berbagai proyek sejarah yang berbeda yang ada 

dalam masyarakat. Menurut Marcuse, kriteria yang harus dipenuhi oleh proyek baru 

tersebut (Marcuse menyebutnya proyek transendental) yaitu, sebagai berikut:
172

 

1. Proyek transendent tersebut harus sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan 

real yang terbuka pada pencapaian level material dan budaya intelektual. 

2. Dalam tugasnya menumbangkan kemapanan yang ada secara total, maka 

proyek transendent tersebut harus menampilkan rasionalitas yang lebih tinggi 

dalam tiga pengertian, yaitu: (a) Menawarkan pemeliharaan dan perbaikan 

pencapaian produktif dari peradaban; (b) Mendefinisikan kemapanan yang 

ada secara total dalam struktur, tendensi dasar, dan hubungannya; (c) 

Penerapannya menawarkan kesempatan yang lebih besar bagi pacification of 

existence (kebebasan sejati), serta pengembangan kemampuan dan kebutuhan 

manusia. 
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Marcuse berargumen bahwa sebenarnya ide rasionalitas proyek [terutama 

pada poin ketiga] melibatkan pertimbangan nilai. Marcuse menekankan bahwa 

konsep dasar nalar berasal dari evaluasi nilai, dan konsep ini tidak dapat dipisahkan 

dari nilai nalar.
173

 

Sejalan dengan kritiknya terhadap masyarakat industri modern, berdasarkan 

keyakinannya bahwa proporsi teknis adalah penyebab penindasan, untuk 

menyelesaikan masalah masyarakat industri modern, Marcuse mengusulkan solusi 

mendasar, yaitu mengubah bentuk teknologi murni. Rasio (rasio teknologi) untuk 

menunjukkan pemahaman tentang logika dan menemukan ide untuk bentuk logika 

baru baik dalam teori maupun praktik.
174

 

Jenis rasio baru yang dikandung oleh Marcuse dijelaskan oleh Whitehead 

dalam kalimatnya; Fungsi nalar adalah memfasilitasi seni kehidupan. Lebih lanjut 

Whitehead mengatakan: Rasionya adalah tiga tingkat dorongan, yaitu: (1) keinginan 

untuk bertahan. (2) dorongan untuk hidup dengan baik; (3) dorongan untuk hidup 

lebih baik.
175

 

Menurut Marcuse, fungsi hubungan yang dijelaskan oleh Whitehead tidak 

terpenuhi, karena selama ini hubungan tersebut digunakan untuk menekan atau 

bahkan meniadakan kebutuhan untuk hidup, hidup dengan baik, hidup lebih baik, 

atau menunda dan menempatkan harga tinggi diluar kebiasaan untuk pemenuhan tiga 

kebutuhan tersebut. Menurut Marcuse, kata ―seni‖ dalam definisi fungsi relasional 

Whitehead mengacu pada determinan negatif. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikatakan Marcuse, bahwa garis keturunan adalah esensial bagi semua bentuk 
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dominasi. Definisi proporsi yang diinginkan oleh Whitehead dan Marcuse tentu saja 

berbeda dengan proporsi teknologis masyarakat industri modern, yang secara konstan 

dan tanpa kritik berusaha mengubah dirinya sendiri. Sikap dan resistensi individu 

mengubahnya menjadi komunitas satu dimensi. 

Dalam merumuskan solusi untuk mengakhiri dominasi rasio teknologi dalam 

masyarakat industri modern, Marcuse pada dasarnya tidak bermaksud untuk 

meniadakan atau menafikan peran ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menurut 

pandangannya merupakan sumber kekuatan pembebasan masyarakat, melalui 

perkembangannya manusia bisa memperoleh kemajuan. Namun, Marcuse melihat 

bahwa dalam masyarakat industri modern, kekuatan pembebasan telah 

disalahgunakan sebagai alat atas nama dominasi status quo.
176

 

Marcuse menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

harus diberikan arah dan tujuan yang berbeda dari penerapannya dalam masyarakat 

industri modern, yaitu untuk memberikan kebebasan nyata kepada masyarakat, yang 

disebut Marcuse stabilitas eksistensi. Hubungan yang berbeda antara manusia dan 

alam, yang tentunya jauh lebih baik dan memberikan kedamaian dan kebebasan yang 

nyata bagi manusia.
177

 Marcus mengatakan: 

"Such qualitative change would be transition to a higher stage of civilization 

if technics were designed and utilized for the pacification of the struggle for 

existence".
178

 

Selanjut, pada bagian terakhir dari One-Dimensional Man, Marcuse 

menunjukkan dua langkah konkrit yang harus dilakukan untuk eksistensi masyarakat 
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baru, yaitu: Pertama, The reduction of power. Marcuse melihat perlunya mengurangi 

kekuasaan baik itu kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi. Pengurangan 

kekuasaan tersebut juga akan merubah bentuk penguasaan manusia terhadap alam. 

Kedua, The reduction of overdevelopment. Yaitu orang-orang harus dan perlu 

mengurangi perkembangan yang berlebih-lebihan. Hal tersebut antara lain dilakukan 

dengan menolak kebutuhan-kebutuhan palsu yang ditawarkan oleh sistem produksi 

modern. Menurut Marcuse, untuk mencapai perubahan kualitatif maka prasyarat 

utama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan kembali tentang makna 

kebutuhan (redefinition of needs). Marcuse mengatakan bahwa untuk 

memperjuangkan masyarakat yang bagus secara kualitatif, maka harus dimulai 

dengan mengurangi yang kuantitatif.
179

 

Marcuse menyebutkan dalam bukunya One Dimensional Man bahwa 

kelompok yang dapat bertahan dari penindasan dalam masyarakat industri modern 

adalah kelompok yang terpinggirkan, yaitu orang atau kelompok ras kulit berwarna 

atau hitam (Negro), kaum pengangguran dan tidak terampil, minoritas dalam negara, 

kaum miskin dan lain-lain. Marcus menyebut ini sebagai: 

"The outcasts and outsiders, the exploited and persecuted of other races and 

other colors, the unemployed and the unemployable."
180

 

Menurut Marcuse, kelompok-kelompok tersebut harus melakukan penolakan 

keras atau penolakan umum terhadap sistem status quo. Dalam bukunya, One-

Dimensional Man, Marcuse berkata: 

"The critical theory of society possesses no concepts which could bridge the 

gap between the present and its future; holding no promise and showing no 
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success, it remains negative. Thus it wants to remains loyal to those who, 

without hope, have given and give their life to the Great Refusal".
181

 

Selanjutnya, dalam An Essays Liberation, Marcuse menekankan perlunya 

kelas revolusioner yang berdampak lebih besar pada perubahan sosial. Kelas 

revolusioner yang diimpikan Marcuse pada tahun 1970-an adalah sekelompok kecil 

masyarakat, intelektual dan pelajar (muda), yang belum diracuni oleh sistem yang 

ada. Marcuse melihat kelompok ini sebagai kelompok kemanusiaan dengan semangat 

pengorbanan, solidaritas sosial dan keberanian dalam melawan penindasan. Dengan 

kata lain, kelompok ini memiliki humanisme radikal yang lahir dari kepedulian 

mereka terhadap efek destruktif kapitalisme Barat.
182

 

Berdasarkan pendapatnya mengenai peran mahasiswa, pemuda, atau 

intelektual dalam revolusi, maka Marcuse merumuskan teori tentang perlunya 

pembentukan basis-basis kekuatan perlawanan di kampus-kampus yang dikenal 

dengan istilah theory of red bases in the colleges. Marcuse percaya bahwa perjuangan 

revolusioner yang dipimpin oleh kaum muda, pelajar, dan intelektual harus dimulai di 

universitas, dan tujuan utama perlawanan adalah untuk mengubah sistem pendidikan 

tinggi. Sistem, arah dan tujuan pendidikan harus diubah menurut tuntutan nilai-nilai 

kemanusiaan, dan bukan menurut kepentingan kapitalis dan industrialis. Dalam 
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pendidikan kapitalis, di mana tujuan utama pendidikan bukanlah pemberdayaan tetapi 

pemberdayaan nalar, lebih tampil sebagai dehumanisasi daripada humanisasi.
183

 

Untuk mematahkan dominasi kelas penguasa dan membongkar struktur 

kekuasaan dengan segala sistem dan proyek nilainya, Marcus mengajukan konsep 

pedagogi kritis sebagai jiwa dasar pendidikan. Dalam pendidikan kritis yang 

diprakarsai Marcuse, universitas memainkan peran sentral.
184

 

Marcuse berpendapat bahwa kekuatan pembebasan kelompok mahasiswa atau 

pemuda tersebut merupakan kekuatan murni karena sifat estetis dari bentuk 

pemberontakan yang mereka ikuti.
185

 Mereka lebih suka memberontak bukan dengan 

kekerasan atau senjata, tetapi dengan apa yang mereka sebut kekuatan bunga (flower 

power), mereka memberontak dengan cara membentuk dan memilih cara hidup yang 

berbeda dengan yang telah ada dan mapan di dalam masyarakat, mereka hadir dengan 

bahasa slang dan dengan slogan-slogan yang menunjukkan bahasa subkultur 

kelompok mereka sendiri, mereka melawan moralitas "establishment" dengan 

mengembangkan moralitas yang dianggap tabu serta urakan bagi masyarakat di 

zaman tersebut, bahkan mereka mengembangkan seni musik. tari, lukis, dan sastra 

sendiri dan menggunakannya sebagai sarana perlawanan dan pembebasan.
186

 

Kehadiran kaum intelektual, pemuda, dan mahasiswa sebagai kelompok 

pecinta kebebasan terkait dengan bentuk-bentuk perlawanan terhadap perkembangan 

kondisi sosial yang membuat hal itu perlu. Marcuse mengatakan bahwa jenis dan 
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bentuk pembebasan yang dicari, metode pembebasan, agen dan sumber kekuatan 

pembebasan telah berubah dibandingkan periode sebelumnya. Marcus mengatakan: 

"Very different from the revolution at previous stage of history, this opposition 

is dirrected against the totality of a well functioning, prosperous society a 

protest against its form - the commodity form of men and things, against the 

imposition of false values and a false morality. This new consciousness and 

the instinctual rebellion isolate such opposition from the masses and the 

majority of organized labour, the integrated majority, and make for the 

concentration of radical politics in active minorities, mainly among the young 

middle-class inteligentsia, and among the ghetto populations".
187

 

Selain kelompok revolusioner yang melaksanakan reformasi sosial, Marcuse 

berinisiatif dalam arti ―ruang estetis‖, yaitu di mana unsur-unsur estetis menjadi 

kerangka kehidupan. Bagi Marcuse, istilah estetika menggambarkan kepekaan dan 

keindahan proses produksi kreatif, yang melibatkan kebebasan.
188

 

Marcuse melihat bahwa dimensi estetis berkaitan dengan kebebasan. Untuk 

menjelaskan hubungan keduanya, Marcus menawarkan beberapa idenya tentang 

keindahan. Keindahan mengungkapkan kualitasnya sebagai kesatuan harmonis dari 

kepekaan, imajinasi, dan pengembangan pikiran sebagai sesuatu yang mendekati 

kesempurnaan dan sebagai cermin dari yang logis. Marcuse menyimpulkan bahwa 

aspek estetik dengan keindahan sebagai unsur utamanya dapat menjadi cerminan 

masyarakat yang bebas, yaitu dunia di mana hubungan manusia tidak lagi diatur oleh 

sistem pasar yang penuh persaingan, kekerasan dan pemerasan.
189
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Suatu lingkungan estetik (Aesthetic ethos) dengan imajinasi yang memadukan 

kepekaan persepsi indrawi dengan akal budi menjadi suatu hal yang produktif, hingga 

menjadi sesuatu yang praktis dalam arti ikut andil dalam pembentukan perubahan 

sosial. Kolaborasi ruang estetika dengan gaya Scienza
190

 (ilmu pengetahuan yang 

bahagia) dapat mengubah realitas yang ada di masyarakat menjadi dunia di mana ada 

kesesuaian dan keharmonisan antara kebebasan manusia dan alam.
191

 

Selain kelompok pembebasan dan estetika lingkungan, yang tidak kalah 

penting (bahkan menjadi isu utama) adalah penggunaan basis biologis untuk kreasi 

pembebasan. Basis biologis dari pembebasan ini membawa masyarakat pada 

reformasi sosial, yang dimulai dari aspek manusia yang paling dalam, di mana ada 

kebutuhan dan kepuasan manusia yang diperlukan. Perombakan pola kebutuhan 

manusia, arah dan lembaga baru, serta hubungan produksi yang sama sekali berbeda 

dan bahkan bertentangan dengan yang ada pada masyarakat sebelumnya harus segera 

dilaksanakan.
192

 

Gagasan tentang dasar biologis pembebasan didasarkan pada fakta bahwa 

manusia dapat dibentuk hingga ke struktur biologisnya yang paling mendasar, yang 

mencakup perkembangan moral. Marcus menulis: 

"Sekali suatu moralitas dengan kuat tertanam sebagai norma kelakuan yang 

hidup; organisme menerimadan bereaksi atas rangsangan tertentu dan 

mengabaikan serta menolak yang lain sesuai dengan moralitas yang sudah 
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ditanamkan. Dengan cara demikian sebuah masyarakat secara tetap 

menciptakan kembali. menumbuhkan kesadaran dan ideologi, pola-pola 

kelakuan dan kecenderungan sebagai bagian dari kodrat manusia sendiri. Bila 

perubahan sosial tidak mencapai dasar yang terdalam tersebut maka akan tetap 

tidak lengkap dan bahkan mengakibatkan kehancuran sendiri."
193
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BAB IV 

ANALISIS HERBERT MARCUSE TERHADAP KEBEBASAN MANUSIA 

A. Kebebasan Manusia Menurut Herbert Marcuse 

Dari analisis dan keritiknya, menurut Herebert Marcuse masalah penindasan 

manusia dengan mengubah kesadaran manusia sampai pada kesimpulan bahwa orang 

dapat dibebaskan dari sifat menindas teknologi dan industri modern hanya melalui 

perubahan yang mendalam, sehingga sifat menindas mereka tidak memperbudak 

manusia. Terlepas dari karakter utopsi yang terlihat pada gagasan-gagasannya, secara 

umum pemikirannya telah memberikan analisis serius yang dapat dibaca ulang 

sebagai landasan kerangka yang lebih kuat bagi pelaksanaan Gerakan peradaban yang 

lebih baik.
194

 

Menurut Herbert Marcuse kebebasan adalah situasi dan kondisi bebas dari 

segala macam rintangan, halangan, larangan pantangan, kungkungan, tabu, dan mitos. 

Semua hambatan, baik sosial, politik, pertahanan keamanan maupun psikologis dan 

religious merupakan hasil rekayasa dan berfungsi sebagai alat kontrol dan 

perpanjangan tangan kekuasaan.
195

 Jadi bebas adalah memiliki potensi atau 

kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki dan disenangi tanpa 

ada rasa cemas, takut, dan malu. Dalam artian ini, manusia adalah subjek, pengambil 

keputusan dan hakim tunggal bagi setiap perbuatan yang dia lakukan; tiada seorang 
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pun boleh memasuki domain privat individu lain. Pada taraf ini, individu adalah 

tuhan bagi keinginan kehendak, dan pilihan hidupnya.
196

 

Pengangkatan individu pada tataran penguasa Ilahi, sebagai tuhan atas seluruh 

hidup dan karyanya mensyaratkan hal yang fundamental, yaitu nalar. Gagasan 

mengenai nalar merupakan kata kunci untuk mengerti seluruh dinamika permenungan 

institut dan penolakannya terhadap kekuasaan eksternal yang melingkupi seluruh 

hidup dan aktivitas individu, mulai dari lingkar terkecil (institusi keluarga) sampai 

dengan wilayah yang lebih luas (masyarakat dan negara).
197

 

Segaris dengan konsepsi Marx tentang kekuasaan sosial, politik, ekonomi, dan 

kultural ideologis religius sebagai instrumen dominasi, eksploitasi dan alienasi, 

institut berpendapat bahwa institusi social religius merupakan perpanjangan tangan 

status quo. Gagasan demikian berimbas bahwa individu bukan sekadar melepaskan 

diri dari otoritas eksternal (sosial-politik-ekonomi), melainkan harus membebaskan 

diri dari gagasan yang luhur tentang kemerdekaan dan kebebasan yang dibatinkan 

kaum penguasa. Dalam cakrawala kekuasaan status quo, kebebasan secara hakiki 

adalah konsep politik.
198

 

Institut berkeyakinan bahwa kebebasan dan kemerdekaan dapat dinikmati 

manakalah negara dan segenap aparatnya menggambarkan seluruh kepentingan setiap 

warga tanpa terkecuali. Negara harus hadir dan bertindak sebagai abdi warga, 

pembantu dalam seluruh perwujudan diri individu menjadi manusia utuh. 

Menunduknya negara pada kepentingan warga bukan berarti bahwa individu boleh 
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bertindak secara tidak bertanggung jawab. Aksi dan reaksi individu, sama seperti 

otoritas negara, tunduk pada hukum nalar. 

Manusia yang menjadi subjek yang bebas dan merdeka manakalah segenap 

tindakan senantiasa dituntun dan didukung oleh daya nalar. Kebebasan, kemerdekaan, 

dan kemandirian sejati dapat dirasakan tatkala masyarakat diorganisir secara rasional 

seperti tata kelola polis dalam masyarakat Yunani klasik. Dengan demikian, otoritas 

tertinggi dan sahih dalam tata pergaulan dan hidup bersama adalah otoritas nalar 

belaka.
199

 

Sekali lagi kita disuguhkan oleh semangat dan preferensi pengetahuan dan 

kebenaran oleh kaum ilmuwan Institut. Buntalan kepentingan personal dan kelompok 

ideologis, aspirasi, dan misi pribadi atas suatu paham tidak membuat hati nurani dan 

intelek mereka tumpul dan buta terhadap kejahatan dan kepalsuan. Yang mereka cari 

adalah kebenaran dan kebenaran berada di atas segala kepentingan. 

Institut mencoba setia pada kebenaran dan objektivitas di atas keyakinan 

ideologis yang dipahami dan diperlakukan sebagai medium untuk menemukan 

kebenaran sejati. Ideologi Marxis merupakan instrumen dan jalan yang menghantar 

pada kebenaran, yakni masyarakat tanpa kelas, kebebasan sejati, kesejahteraan sosial 

bagi semua, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
200

 

Marcuse memberikan arti hakikat dan derajat kebebasan. Kebebasan memilih 

berbeda dari kebebasan dapat memilih.
201

 Kebebasan memilih menyatakan perbuatan 

memilih segala yang ada tanpa halangan dan kesulitan. Meski demikian, aksi memilih 

dengan bebas bersifat terbatas, mengingat apa yang dipilih sudah ditentukan dan 

                                                           
199

 Ibid., h. 40 
200

 Valentinus saeng, Herbert Marcuse Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global, h. 75. 
201

 Herbert Marcuse, One Dimensional Man, h. 76. 



84 
 

 

dikondisikan, diseleksi, dan dibatasi. Sementara kebebasan dapat memilih lebih 

menunjukkan kemampuan, kesempatan, dan kemungkinan dalam menentukan sikap 

dan menjatuhkan pilihan yang diambil secara bebas, baik dalam pengertian ya dan 

tidak. Jadi, istilah dapat mengacu pada kemungkinan di luar dari apa yang telah 

didesain, disediakan, disodorkan, dan ditentukan. 

Berdasarkan analisis dan kritiknya terhadap masyarakat modern, penulis 

menyimpulkan bahwa pandangan Herbert Marcuse memiliki beberapa keunggulan. 

Penelitiannya menunjukkan bahwa dia menyampaikan pandangan holistik tentang 

manusia dan masyarakat. Pemikirannya juga menunjukkan citra manusia yang ideal, 

menandakan bahwa dia adalah seorang eksistensialis (filosof eksistensialis).
202

 

Dalam pandangan marcuse, manusia memiliki status yang begitu tinggi. 

Manusia adalah makhluk yang berbadan dan berbudi, dan merupakan pribadi yang 

unik serta merdeka. Bagi Marcus, kehidupan dan peradaban adalah proses, wadah, 

dan alat untuk mewujudkan kemampuan manusia melalui hubungan timbal balik 

dengan orang lain dan lingkungan. Individu dipahami secara keseluruhan sebagai 

subjek yang hidup dalam ruang dan waktu, tanpa membedakan antara yang miskin, 

budak dan yang sedih atau yang bahagia. Individu adalah penentu peran, jadi 

dibandingkan dengan objek material atau makhluk hidup yang hanya memiliki 

sejarah, individu berada pada level yang lebih tinggi karena manusia adalah pembuat 

dan pencipta sejarah. 

Menurut penulis, Marcuse berusaha keras untuk memahami kemanusiaan 

secara keseluruhan. Dia telah memberikan pandangan yang komprehensif tentang 
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banyak aspek kehidupan manusia, hingga ke dimensi estetika. Perspektif ini sangat 

membantu dalam memahami manusia dari sisi yang berbeda. Kemudian pandangan 

positif Marcuse terhadap masyarakat.  Baginya, masyarakat yang baik dan sehat 

adalah masyarakat yang dinamis dan terbuka. Masyarakat yang menjamin kebebasan 

dan memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mengembangkan diri secara 

optimal. Kebebasan dan keterbukaan harus diwujudkan dalam masyarakat agar 

dimensi kehidupan manusia atau sosial dapat berkembang secara utuh. 

Pandangan dan kritiknya terhadap kondisi masyarakat industri modern 

memperjelas bahwa ia menginginkan masyarakat yang bebas dan mandiri dari 

berbagai bentuk penindasan. Dia menolak ketidak kritisan yang tumbuh di dalam 

masyarakat baik yang bersifat fatalistis (menerima keadaan begitu saja sebagai hal 

yang semestinya) maupun otoriter yang menganggap keadaan sekarang adalah satu-

satunya yang paling baik dan menolak adanya kemungkinan lain sebagai alternatif. 

Gagasan ini menuntut masyarakat untuk selalu bergerak dan berkembang dengan 

berpikir kritis dan selalu kreatif. 

Marcuse memiliki pandangan yang ideal tentang makna kemajuan. Baginya, 

kesejahteraan materi saja tidak cukup untuk mengukur kemajuan masyarakat. Sarana 

kemajuan harus mencakup aspek-aspek lain dari kemanusiaan, karena bagaimanapun 

manusia adalah makhluk multidimensi. 

Marcuse telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menganalisis 

masyarakat industri modern. Pandangan dan kritiknya adalah semacam tanda 

peringatan kepada manusia dan masyarakat bahwa ada yang salah dengan hidup 

mereka. Hal ini melibatkan perhatian yang sangat besar dari individu atau anggota 

masyarakat itu sendiri untuk menyadarkan masyarakat bahwa jejak peradaban 
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manusia pada dasarnya mengandung berbagai kepentingan ideologis yang berkaitan 

dengan manusia. Permasalahan-permasalahan yang diuraikannya yag tidak dapat 

disangkal dan benar-benar terjadi dalam masyarakat tidak hanya di masanya bahkan 

juga hingga hari ini. Hal ini mendorong pertimbangan realitas dan masalah 

kemanusiaan dan proses perkembangan masyarakat itu sendiri.  

B. Relevansi Kebebasan Manusia Era Kontemporer 

Terlepas dari segala ketidaksempurnaan dalam analisisnya dan kontradiksi 

gagasannya, tidak dapat dipungkiri dan harus diakui bahwa pemikiran Marcuse 

mampu bertahan dan relevan bagi dunia masakini begitupun dengan kondisi di 

Indonesia. Pemikiran Herbert Marcuse masih dapat diterapkan untuk merefleksikan 

dan menganalisis masyarakat modern pada zaman ini, karena peristiwa hari ini 

merupakan kelanjutan dari apa yang dikritik Marcuse. Menurut J. Sudarminta yang 

menyebutkan bahwa kritik Herbert Marcuse tersebut tidak begitu relevan dengan 

keadaan dunia sekarang khususnya di Indonesia karena pada dasarnya kritik tersebut 

dialamatkan pada masyarakat industri maju.
203

 

Adapun beberapa pemikiran dan kritik yang relevan tentang Marcuse untuk 

perkembangan masyarakat modern, yaitu: 

a. Media sebagai alat penindasan 

Sebelum menjelaskan relevansi gagasan Marcuse tentang media sebagai agen 

penindasan, penulis ingin mengutip ucapan Marcuse: ―Bisakah kita benar-benar 

membedakan antara media mssa sebagai sarana informasi dan hiburan dan media 

massa sebagai saran edifikasi?‖.
204
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Pertanyaan Marcuse di atas tentunya relevan bahkan hingga saat ini, karena 

media dalam berbagai bentuknya, baik cetak maupun elektronik, telah menjadi hal 

yang lumrah untuk digunakan dan dinikmati oleh masyarakat pada zaman ini. Pesan 

Marcuse mengigatkan masyarakat bahwa media massa tidak hanya sebagai alat untuk 

menyampaikan dan memperoleh informasi atau hiburan, tetapi juga igunakan sebagai 

alat manipulasi dan indoktrinaasi. 

Sampai saat ini pemanfaatan dan eksploitasi media massa sangat erat 

kaitannya dengan urusan kepentingan ekonomi dan keuangan, serta pelaksanaan 

manajemen dan kekuasaan dalam dunia sosial dan politik. Sehingga tidak dapat 

dipungkiri bahwa media massa merupakan alat yang paling efektif untuk 

memperkenalkan dan menyebarluaskan pemikiran satu dimensi dan perilaku satu 

dimensi, serta pembentukan manusia satu dimensi atau masyarakat satu dimensi. 

Dalam bidang ekonomi, media berperan dalam menampilkan iklan produk 

industri. Dalam bidang ekonomi, media berperan penting dalam penyebaran iklan 

produk industri. Pikiran bahwa iklan dibuat tanpa muatan ideologis dan kepentingan 

adalah salah besar. Iklan menggunakan bahasa promosi untuk mencuci otak calon 

pelanggan. Iklan dirancang untuk menciptakan krisis kepercayaan di antara kosumen 

potensial dan bahkan menciptakan persepsi negative tentang diri mereka sendiri, 

menekankan pendewaan kecantikan, kemewahan, kekuasan, kekayaan, hak istiewa, 

status sosial, dan sebagainya tanpa menimbang efek atau dampaknya. 

Era kontemporer menunjukkan wajah barunya dalam penguasaan integritas 

manusia, yaitu melalui mistifikasi iklan untuk menanamkan nilai-nilai ideologi ke 

dalam relung akal manusia.
205

 Tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa iklan adalah 
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propaganda. bahasa untuk mengkomunikasikan ideologi kepada orang-orang. 

Ideologi itu sendiri adalah ideologi konsumerisme.
206

 

Dalam bidang politik, media massa digunakan sebagai alat untuk 

mempromosikan dan menyebarluaskan pesan-pesan politik para elit dan organisasi 

(partai politik). Media massa merupakan saluran yang sangat kuat dalam membentuk 

citra individu, kelompok dan organisasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika 

media massa paling sering digunakan sebagai media kampanye pilihan. Karena media 

massa, bahwa meraka yang berkuasa, atau mereka yang menginginkan kekuasaan, 

mencoba memaksimalkan atau membentuk peran mereka dalam membentuk opini 

publik.  

b. Pola dan celah baru penindasan  

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini, teknologi atau rasio teknologi yang 

membentuk dan mengeksploitasi system totaliter status quo terus menyelinap ke 

dalam bentuk baru perbudakan evolusioner. Jadi dari kenyataan demikian, kita harus 

mengakui relevansi dari kritik Herbert Marcuse bagi zaman sekarang. 

Jika manusia tetap tidak kritis dan tidak mau mempertanyakan segala sesuatu 

yang terjadi, manusia modern akan terus-menerus menjadi budak system status quo 

yang menindas. Rezim totaliter mengemas suatu bentuk penindasan ke dalam bentuk 

baru, menghadirkannya dengan cara yang nyaman, represif, dan rasional yang dapat 

melumpuhkan individu dan masyarkat untuk mengakui bahwa apa yang tengah 

berlangsung adalah sebuah penindasan. Jika ini terus berlanjut, tidak hanya para 

pekerja yang akan menderita, tetapi semua orng di masyarakat.
207
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Gagasan dan kritik yang diungkapkan oleh Marcuse telah memberikan 

perspektif baru yang diabaikan oleh analisis Marx tentang masyarakat industri. 

Berbeda dengan Marx yang percaya bahwa tidak ada ruang komunikasi yang dapat 

menghubungkan pihak posisi dan oposisi (kapitalisme dan proletarisme). Marcuse 

melihat fakta bahwa kaum kapitalis telah menciptakan lingkungan dimana para 

pekerja tidak dapat bekerja di luar sistem yang ada. 

Tidak bisa dipungkiri, sistem totaliter dengan kapitalisme masih memberih 

ruang kebebasan bagi manusia modern dengan ide-ide seperti emansipasi, kebebasan 

mengeluarkan aspirasi dan kemudahan dalam pemenuhan hasrat, termasuk 

seksualitas. Di ruang terbuka ini, masyarakat kapitalis menjanjikan stabilitas dan 

kenyamanan bagi manusia modern, dan akhirnya, masyarakat indsutri modern dapat 

diatur dan secara sukarela tunduk pada sistem penindasan yang muncul. Adanya 

kondisi tersebut menjadi bukti bahwa gagasan tentang kebebasan, kemerdekaan dan 

emansipasi telah dimanfaatkan dan menjadi bentuk baru bagi penindasan.
208

 

Kondisi penindasan semakin parah ketika sistem kapitalis menggunakan 

sarana perlawanan sosial untuk menindas masyarakt itu sendiri. Salah satu contoh 

dari kapitalisme adalah kehadiran pasar modern seperti pusat perbelanjaan dan 

supermarket. Secara tidak disadari, pasar modern ini perlahan mulai menggantikan 

pasar tradisional. Kemudahan berbelanja menarik konsumen untuk membelanjakan 

uangnya di pasar modern, mulai dari pakaian hingga peralatan dapur. Jika para 

kapitalis ingin membangun, mereka harus mengeluarkan banyak dana. Namun, timbal 

balik keuntungan berlipat ganda. Sedangkan pedagang yang berjualan di pasar 

tradisional bisa ambruk seiring berjalannya waktu.
209
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Jadi apa yang dikatakan Marcuse benar, bahwa sistem totaliter tersebut 

berhasil membuat apapun yang tersentuh olehnya menjadi sarana bagi pencapaian 

kepentingan dan sumber untuk melanggengkan eksploitasi terselubung terhadap 

masyarakat. Kemudian sistem kapitalis yang berkembang selama ini adalah sistem 

yang memanfaatkan seluruh aspek masyarakat dan pling mampu beradaptasi dengan 

perubahan yang ada. 

c. Masayarakat Industri Modern, Masyarakat Konsumtif 

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa sistem 

totaliter dengan kemajuan teknologinya telah memberikan dampak bagi kemajuan 

masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Peningkatan taraf hidup masyarakat di 

bidang ekonomi menyebabkan peningkatan tingkat konsumsi umum, yang tentunya 

tidak akan disia-siakan oleh pihak yang diuntungkan yaitu kelompok kapitalis. Agar 

masyarakat tidak lepas dari sarang-sarang penindasan tersembunyi yang dilakukan 

oleh sistem, maka disusunlah rencana administrasi yang tertata rapi dan lancar serta 

menggunakan hasil produksi sebagai alat, dengan tujuan untuk menciptakan 

masyarakat konsumen. 

Tidak dapat disangkal bahwa apa yang diinginkan pemilik modal telah 

berhasil dicapai. Masyarakat modern benar-benar telah menjelma menjadi masyarakat 

yang selalu haus akan barang-barang produksi dan telah berubah menjadi masyarakat 

konsumsi. Kehidupan masyarakat modern dapat digambarkan dalam ―slogan I shop, 

therefore I am (aku berbelanja, maka aku ada)‖. Frasa ini telah menjadi slogan 

populer yang mendefinisikan semangat konsumsi masyarakat modern saat ini.
210
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Pada hari ini, fenomena masyarakat konsumsi tidak hanya terjadi dibanyak negara- negara 

yang sudah sangat maju tapi juga telah merambah ke negara-negaara berkembang seperti Indonesia, 

utamanya masyarakat perkotaan Menurut Yasraf Amir Piliang, fenomena yang menonjol dalam 

masyarakat indonesia, yang menyertai kemajuan ekonomi adalah berkembangnya budaya konsumsi 
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Kondisi masyarakat modern yang gila dengan barang-barang produksi 

semakin banyak dimanfaatkan oleh para kapitalis. Hal ini terbukti dengan banyaknya 

produk atau layanan baru yang diluncurkan perusahaan secara bulanan atau tahunan. 

Contoh yang bisa kita lihat adalah konsumsi produk atau perangkat elektronik seperti 

smartphone atau tablet. Hampir setiap tahun perusahaan-perusahaan seperti Apple, 

Samsung, Oppo, Realme dan lain-lain terus berkompetisi mengeluarkan produk baru 

mereka. Dan setiap produk tersebut dilaunching, para konsumen telah mengantri 

untuk membeli dan memiliki model dan seri terbaru produk tersebut meskipun pada 

dasarnya mereka telah memiliki barang dengan fungsi yang sama. Kemudian pasar 

akan merespon semangat masyarakat konsumtif tersebut dengan barang-barang yang 

akan mudah dan cepat berganti. Maka tidak heran jika iPhone 14 akan cepat diganti 

lagi dengan iPhone 15, begitupun dengan Samsung dan merek lainnya akan diganti 

dengan model yang terbaru dan semua itu akan cepat dilahap oleh konsumen. 

Kondisi masyarakat modern saat ini menunjukkan bahwa konsumsi bukan 

lagi sekedar ativitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan fungsi dasar 

manusia. Di sinilah kemudia pemikiran Herbert Marcuse tentang kebutuhan palsu. 

Seperti yang digambarkan oleh Marcuse bahwa Kebutuhan palsu merupakan suatu 

ke- perluan yang dibebankan oleh aneka kepentingan sosial tertentu kepada semua 

individu dengan maksud menindas dan menggerogoti mereka. Sekarang ini, 

terpampang jelas propaganda sistematis dan kontinu untuk semua kebutuhan palsu 

yang dijejalkan. Propaganda kebutuhan palsu dilakukan lewat aneka macam promosi, 

pameran dan iklan mengenai merek dagang, tempat wisata, pusat perbelanjaan, mode, 
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apartemen, lokasi perumahan, ponsel, komputer, kendaraan bermotor dan peralatan 

rumah tangga, hingga beragam jenis kursus.
211

 

Kerap terdapat jurang antara kehadiran dan fungsi produk sejenis, kebutuhan 

dan harapan konsumen. Untuk mengatasi jurang itu, perlulah dirancang dan 

didoktrinkan kriteria dan wacana secara sistematis dan kontinu tentang kepuasan dan 

kegunaan dari berbagai produk melalui potongan harga, promosi, pensponsoran suatu 

even dan promosi iklan. Dari telaah ini, sungguh perlu ditanya apakah konsumen 

membeli berbagai produk karena perlu atau lebih didorong oleh gengsi, status sosial, 

persaingan dengan teman, tetangga, dan diskon harga. Dapat saja sebagian orang 

beranggapan bahwa distingsi mengenai kebutuhan palsu dan kebutuhan hakiki 

berlebihan, sengaja digembar-gemborkan dan dilandasi oleh sikap benci dan antipati 

terhadap ideologi kapitalis.
212

  

Marcuse memberi cara pandang yang sangat menggelitik dan menyentuh 

makna mengenai esensial kebebasan. Dalam pengertiannya, memuaskan insting 

berbeda dari sikap memperbudak diri lewat insting di bawah kekuasaan pihak lain 

yang memberikan segala kepuasan. Peruasan sejati adalah pemenuhan yang 

mendukung perkembangan dan perwujudan diri secara bebas.
213

 Jika sekadar 

dikaitkan dengan tabu dan kekangan, pemuasan secara membabi buta lebih tepat 

dikatakan sebagai pelampiasan daripada pemenuhan kebutuhan secara wajar dan 

pantas. Ukuran yang tepat bagi pemuasan kebutuhan adalah kelayakan dan 

kepantasan dalam cara dan makna, mempertimbangkan tingkat kebebasan dan tujuan 
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yang benar. Singkat kata, pemuasan insting selalu berada dalam konteks aktualisasi 

dan realisasi diri secara mandiri, sadar dan bebas. 

Mungkin banyak yang berpendirian bahwa kebenaran dan kepalsuan dari 

kebutuhan tergantung dan ditentukan oleh keputusan pribadi. Hanya saja, 

kemampuan mengambil keputusan yang benar dan tepat mensyaratkan tingkat 

kebebasan individu dalam membuat pilihan dan keputusan. Saat ini, ruang bagi 

keputusan yang bebas telah lama disingkirkan dan diganti dengan pilihan berantai 

yang tertuntun dan terkondisikan. Penuntunan dan pengondisian terhadap pilihan 

individu dilakukan dengan indoktrinisasi, eksposisi, dan pro- mosi: insting dan 

kesadaran individu dibombardir melalui surat kabar, majalah, radio, film, televisi, dan 

internet.
214

 

Istilah konsumsi sendiri dapat dipahami sebagai proses objektifikasi, yakni 

proses eksternalisasi atau internalisasi melalui objek sebagai medianya. Maksudnya, 

bagaimana kita memahami dan mengkonseptualisasikan diri kita dan orang lain atau 

realitas di sekitar kita melalui objek material. Proses objektifikasi diikuti dengan 

proses penciptaan nilai melalui objek, kemudian mengenali dan menginternalisasi 

nilai-nilai tersebut. 

Definisi tersebut memberi frame bagi kita dalam memahami alasan mengapa 

orang terus menerus berkonsumsi. Objek-objek konsumsi telah menjadi bagian yang 

internal pada kedirian seseorang, sehingga sangat berpengaruh dalam pembentukan 

dan pemahaman konsep diri. Sebagai ilutrasi misalnya, banyak orang yang merasa 

dirinya benar-benar "modern" jika mereka memiliki gadget atau bahkan pakaian yang 

sedang menjadi trend. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa objek konsumsi lebih 
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menjadi penanda identitas mereka dibanding karakter psikis, emosional ataupun 

penanda fisik pada tubuh mereka. 

Dari sudut pandang linguistik, konsumsi diartikan sebagai proses penggunaan 

atau dekonstruksi tanda-tanda yang terdapat pada objek. Ketika seseorang 

mengkonsumsi suatu objek, secara internal orang tersebut mendekonstruksi tanda 

atau nilai di balik objek tersebut. Pada langkah selanjutnya, penanda dan nilai pada 

objek konsumen kemudian digunakan untuk menandai hubungan sosial. Maka tidak 

mengherankan jika kemudian objek konsumsi mampu menentukan prestise serta 

memberikan status dan simbol-simbol sosial tertentu bagi pemakainya. Kondisi inlah 

yang tergambar dari pernyataan Marcuse berikut: "The people recognize themseleves 

in their commodities; they find their soul in their automobile, hi-fi set, split-level 

home, kitchen equipment".
215

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
215

 Herbert Marcuse, One Dimensional Man; Studies In The Ideology Of Advanced Industrial 

Society., h. 9. 



 

95 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang cukup Panjang tentang pemikiran Herbert Marcuse 

yang mengungkapkan tentang kebeban manusia dan masyarakat industri, maka dapat 

dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

Pertama, Menurut Herbert Marcuse kebebasan adalah situasi dan kondisi 

bebas dari segala macam rintangan, larangan dan keungkungan. Semua hambatan, 

baik sosial, politik, pertahanan keamanan maupun psikologi dan religious merupakan 

hasil rekayasa dan berfungsi sebagai alat control dan perpanjang tangan kekuasaan. 

Maka rasa bebas adalah memiliki potensi atau kemampuan untuk melakukan segala 

sesuatu yang dikehendaki dan disenangi tanpa rasa cemas, takut, dan malu. Dalam 

artian ini manusia adalah subjek dan mempertanggung jawabkan semua keputusan 

yang dia lakukan; tiada seorang pun boleh memasuki domain privat individu lain. 

Pada taraf ini, individu adalah tuhan bagi keinginan kehendak, dan pilihan hidupnya. 

Kedua, Terlepas dari segala ketidaksempurnaan dalam analisisnya dan 

kontradiksi gagasannya, tidak dapat dipungkiri dan harus diakui bahwa pemikiran 

Marcuse mampu bertahan dan relevan bagi dunia masakini begitupun dengan kondisi 

di Indonesia. Pemikiran Herbert Marcuse masih dapat diterapkan untuk 

merefleksikan dan menganalisis masyarakat modern pada zaman ini, karena peristiwa 

hari ini merupakan kelanjutan dari apa yang dikritik Marcuse. 

Ketiga, Era kontemporer menunjukkan wajah barunya dalam penguasaan 

integritas manusia, yaitu melalui mistifikasi iklan untuk menanamkan nilai-nilai 
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ideologi ke dalam relung akal manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa iklan 

adalah propaganda. bahasa untuk mengkomunikasikan ideologi kepada orang-orang. 

Ideologi itu sendiri adalah ideologi konsumerisme. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat 

ini, teknologi atau rasio teknologi yang membentuk dan mengeksploitasi system 

totaliter status quo terus menyelinap ke dalam bentuk baru perbudakan evolusioner. 

Jadi dari kenyataan demikian, kita harus mengakui relevansi dari kritik Herbert 

Marcuse bagi zaman sekarang. 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumya, maka dalam hal ini 

peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan akan tersampaikan pada 

pembaca dan peneliti-peneliti atau yang meneliti tokoh Herbert Marcuse selanjutnya: 

Pertama, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi 

tambahan wawasan kita tentang kebebasan manusia menurut Herbert Marcuse dan 

juga keritik Herbert Marcuse terhadap masyarakat industri modern. Dengan 

selesainya penelitian ini, bukan berarti kajian penelitian ini berakhir sampai disini 

saja. Perlu ada penelitian lebih lanjut mendiskusikan pemikiran Herbert Marcuse 

yang belum dibahas dalam kajian ini. Terutama bagaimana merefleksikan pemikiran-

pemikiran Marcuse sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan masyrakat modern 

yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. 

Kedua, semoga penelitian dan pengkajian ini dapat menjadi bahan tambahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya yang dengan interpretasinya mampu membuat 

studi ini lebih akurat sehingga lebih muda untuk dipahami. Karena tentunya 

penelitian dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan tidak mampu 

mengklaim kebenaran mutlak pada penelitian ini. 
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