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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب
 

ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت
 

ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث
 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج
 

Jim J 

 

Je 

 
 ح
 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ
 

kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 
 د
 

dal 

 

D 

 

De 

 
 ذ
 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر
 

ra 

 

R 

 

Er 

 
 ز
 

zai 

 

Z 

 

Zet 

 
 س
 

sin 

 

S 

 

Es 

 
 ش
 

syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 
 ص
 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض 
 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط
 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ
 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع
 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ
 

gain 

 

G 

 

Ge 

 
 ف
 

fa 

 

F 

 

Ef 

 
 ق
 

qaf 

 

Q 

 

Qi 

 
 ك
 

kaf 

 

K 

 

Ka 

 
 ل
 

lam 

 

L 

 

El 

 
 م
 

mim 

 

M 

 

Em 

 
 ن
 

nun 

 

N 

 

En 

 
 و
 

wau 

 

W 

 

We 

 
 ه 
 

ha 

 

H 

 

Ha 

 
 ء
 

hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى
 

ya 

 

Y 

 

Ye 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَ يح فَ  

 haula : هَ وح لَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : م اَتَ 

 <rama : رَمَ ى

 qi>la : قّ يح لَ  

 yamu>tu : يَ م وُحتُ 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  ّا 
d}ammah u u  ُا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan 
ya>’ 

ai a dan i  ىح َ  
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

وح  َ  

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau 

ya>’ 

 ... َ ا | ... َ ى

d}ammah dan wau و  ُ  

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

  ّ    ى
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4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah 

yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوحضَ ةُ  الَأطحفَالّ 

ُ  ُ الَح ف اَضّ  لَةالَح مَ دّيح نَ ةُ    : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُ  ُ الَ ححّ كح مَ  ة  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ُ ُ ــُّ ُ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ربَِّ َ ناَ 

 <najjaina : نَ جِّ يَح  ناَ 

ُ  ُ الَ ح حَ قِّ   : al-h}aqq 

 nu“ima : نُ عِّ ّ مَ 

 aduwwun‘ : عَ دُو  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ُّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَ لّ ى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَ رَب ّ ىُّ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 
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 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشه مح سُ 

ُ  ُ الَزهل ح زلَ َ ة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ  الَ ح فَ لحسَ فَة  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَ ح ب  ّ لَادُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : ت أَحمُ رُوحنَ 

 ‘al-nau : الَ  نه وحعُ 

ء    syai’un : شَ يح

 umirtu : أمُّ رحتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

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

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِّللّ   di>nulla>h دّي حنُ اللهّ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مح فِح رَح  ح مَةّ اللهّ  هُ      hum fi> rah}matilla>h 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 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). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

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

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Abu> al-Wali>d Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muhammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad Ibnu) 

Nasr H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nasr H{a>mid (bukan: 
Zai>d, Nasr H{ami>d Abu>) 
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Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

LIPI = Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

PDII = Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia 

ISSN = International Standar Serial Number 

SDM = Sumber Daya Manusia 

MSDM = Manajemen Sumber Daya Manusia 

JODIS = Journal Documentation and Information Science 

IPI = Ilmu Perpustakaan dan Informasi 

IP = Ilmu Perpustakaan 

JKIP = Jurnal Komunikasi dan Ilmu Perpustakaan 

JIPI = Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi 
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ABSTRAK 

Nama  : IRHAM 

NIM  : 80100219097 

Judul  : Doksa dalam puisi perlawanan Mahmoud darwish (analisis  

  sosiologi sastra strukturalisme konstruktif pierre Bourdieu) 

 

Penelitian ini berjudul “Doksa dalam puisi perlawanan Mahmoud darwish 

(analisis sosiologi sastra strukturalisme konstruktif pierre Bourdieu)” dengan 

tujuan untuk: 1) mengetahui Doksa yang terkandung dalam puisi Mahmoud 

Darwish, 2) mengetahui bagaimana Mahmoud Darwish menggunakan puisi 

sebagai alat perlawanan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif dengan mengambil tiga puisi Mahmoud Darwish dengan judul Bitoqah 

Huwiyah, Ila Ummy dan An Insan yang memiliki tema nasionalisme dengan 

menggunakan kajian sosiologi sastra strukturalisme konstruktif. Tehnik analisis 

data dalam penelitian ini adalah analisis teori doksa yang terkandung dalam tiga 

puisi Mahmoud Darwish, dan analisis konsep perlawanan yang terkandung dalam 

puisi Mahmoud Darwish tersebut dengan pendekatan sosiologi sastra 

strukturalisme konstruktif Pierre Bourdieu.  

Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat maka ada poin yang 

menjadi hasil penelitian ini: 1) doksa yang terkandung dalam puisi Mahmoud 

Darwish terlihat jelas dengan adanya gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan 

masyarakat palestina terhadap israel, 2) Mahmoud Darwish menggunakan puisi 

sebagai alat perlawanan dengan terus menulis puisi-puisi tentang kondisi negara 

dan masyarakat Palestina yang mengalami penindasan atas Israel. Sehingga 

dengan puisi-puisi tersebut diterbitkan dan banyak dibaca oleh masyarakat 

Palestina pada khususnya serta masyarakat Arab pada umumnya mampu 

menyadarkan mereka dan bahkan ikut terhadap kekejaman negara Israel. 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangsih 

dalam pengembangan bahasa dan sastra Arab. Akhir dari tesis ini ada beberapa 

implikasi penelitian yang diharapkan dapat dipertimbangkan dan direalisasikan 

sebagai tindak lanjut dalam kajian ini. Penelitian ini tentu punya kekurangan dari 

berbagai aspek yang ada dan diharapkan bisa lebih dikembangkan dalam 

penelitian-penelitian selanjutnya. Yang membedakan penelitan ini dengan 

penelitian-penelitian tentang puisi Mahmoud Darwish sebelumnya ialah, 

penelitian ini memiliki sentral fokus teori doksa yang dikemukakan Pierre 

Bourdieu. Serta bagaimana doksa itu bisa diterapkan dalam kehidupan 

masyarakat, tentu dengan menggunakan objek penelitian puisi. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Doksa merupakan teori yang dikemukakan oleh sosiolog asal Perancis 

yang juga merupakan seorang penulis yang dikenal karena pandangan politiknya 

yang vokal dan keterlibatannya dalam isu-isu publik. Doksa menurut Pierre 

Boudieu adalah kepercayaan dan nilai-nilai tak sadar yang merupakan akumulasi 

dari kapital yang dimiliki menghasilkan wacana yang dominan.1 

Doksa juga dapat dimaknai kepercayaan dan nilai-nilai tak sadar, berakar 

mendalam, mendasar, yang dipelajari (learned), yang dianggap sebagai universal-

universal yang terbukti dengan sendirinya (self-evident), yang menginformasikan 

tindakan-tindakan dan pikiran-pikiran seorang agen dalam ranah (fields) tertentu. 

Doksa cenderung mendukung pengaturan sosial tertentu pada ranah tersebut, dan 

dengan demikian mengistimewakan pihak yang dominan dan menganggap posisi 

dominan tersebut sebagai terbukti dengan sendirinya (self-evident) dan lebih 

disukai secara universal (universally favorable). Karena itu, kategori-kategori 

pemahaman dan persepsi yang membentuk habitus, yang selaras dengan 

organisasi obyektif dari ranah bersangkutan, cenderung untuk mereproduksi 

struktur utama dari ranah tersebut.2 

Puisi sebagai alat perjuangan dan perlawanan sudah sangat masyhur, salah 

satu yang menggunakannya adalah Mahmoud Darwish. Puisi-puisi Darwish 

 
1Hadira Latiar, Penerapan Logika Berpikir Pierre Bourdieu Bagi Pusakawan (Pustaka 

Budaya, 2019, 6: 52), https://journal.unilak.ac.id/index.php/pb  
2Satrio Aris Munandar. Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doksa, dan 

Kekerasan Simbolik. 7, Mei 2009. h. 6. 
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merupakan bukti bahwa dalam medan perang yang menggunakan senjata api 

dapat dilawan dengan bait-bait puisi. Bukan hanya Mahmoud Darwish, jauh 

sebelumnya puisi sudah digunakan dalam medan perang seperti Fadwa Tuqan.  

Fadwa Abd al-Fatah Aga Thauqan  atau dikenal dengan Fadwa Tuqan 

merupakan penyair perempuan berkebangsaan Yordania yang cukup terkenal di 

dunia Arab. Beberapa perisiwa besar yang terjadi di Palestina membuat hati 

Tuqan tersentuh. Tuqan yang dikenal sebagai penyair Palestina, yang memiliki 

pengaruh paling menonjol sebagai salah satu tokoh budaya di sana. Secara terbuka 

Tuqan berani menyuarakan penolakannya terhadap banyak adat-istiadat yang ada 

di Nablus yang dalam pandangannya menghambat kemajuan pengetahuan dan 

pencerahan  yang begitu penting baginya. Selain itu, Tuqan juga memiliki andil 

dalam urusan politik dan budaya, perlawanan terhadap pendudukan Israel 

terhadap Palestina ia tuangkan melalui puisi-puisinya yang mengangkat tema-tea 

perlawanan.3 

Sama halnya yang dilakukan oleh Mahmoud Darwish, melalui puisi 

Darwish juga mengungkapkan keresahan-keresahannya yang dirinya terasingkan 

di kampung halamannya sendiri akibat dari  penjajahan yang dilakukan Israel. 

Darwish juga mengutarakan dalam puisinya bahwa bangsa Palestina harus tetap 

menjaga persatuan dan kerjasama dalam melawan penjajah dan tetap menjaga 

jiwa patriotisme sebagai masyarakat Palestina.  Pengaruh besar dikembangkan 

Darwis dalam perjuangan Palestina dalam melawan penjajah Israel yang dia 

 
3 Anna Zakiyyah Derajat, Fadwa Tuqan, Perempuan Yang Menggerakkan Perlawanan 

Terhadap Israel Melalui Puisi, (Artikel: Harakat.id, 2021.) 

https://www.google.com/amp/s/harakah.id/  
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tuangkan dalam puisi-puisinya yang begitu berpengaruh dalam menumbuhkan 

kesadaran masyarakat palestina bahkan bangsa Arab lain sekalipun. 

Dalam perjalan karirnya sebagai seorang sastrawan yang tersohor, 

Mahmoud Darwish telah menerbitkan lebih dari 30 volume puisi dan delapan 

buku. Ia pernah menjadi editor majalah al-jadid, al-fajr shuu’un filistiniya, dan al-

karmel. Karya-karyanya telah memenangkan banyak penghargaan dan telah 

diterbitkan dalam 20 bahasa. Tema sentral dalam puisi Darwish adalah 

konsep watan atau tanah air. Penyair berdarah Palestina dan Amerika Naomi 

Shihab Nye menulis bahwa Darwish "adalah nafas penting rakyat Palestina, saksi 

fasih dari pengasingan dan kepemilikan. Di antara penghargaannya adalah 

"Hadiah Kebebasan Budaya" oleh Yayasan Lannan Amerika Serikat, untuk tujuan 

yang dinyatakan untuk mengakui "orang-orang yang karyanya luar biasa dan 

berani merayakan hak asasi manusia atas kebebasan berimajinasi, bertanya, dan 

berekspresi. 4  Mahmoud Darwish juga menempuh pendidikan di Universitas 

Negeri Moskwa M.V. Lomonosov di Moskow. Oleh sebab itu, puisi-puisi yang 

disajikan Darwish merupakan bait-bait puisi dengan gaya modern. 

Dalam perjuangan yang dilakukan Darwish, dia mengalami berbagai 

serangan dari pihak Israel, yang dimana Israel berusaha menghilangkan pengaru 

Darwish sebagai tokoh berpengaru bagii masyarakat Palestina. Seperti pada tahun 

2012 saat penyerahan penghargaan dalam sebuah acara perfilman, Mentri  

Kabudayaan Israel Miri Regev meninggalkan ruangan ketika seorang penyanyi 

 
4 Rofiqi Hasan. Puisi Mahmoud Darwish dibacakan di Bali. Senin, 6 Oktober 2008. 

https://seleb.tempo.co/read/138833/puisi-mahmoud-darwish-dibacakan-di-bali 
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Arab menyanyikan lagu yang berasal dari bait puisi Penyair Palestina itu, yaknil 

Sajjil Ana ‘Araby (tulis, aku orang Arab). 

Politisi ekstrim kanan Israel Avidgator Leiberman juga turut melancarkan 

serangan kepada Darwish. Mentri Pertahanan Israel 2016 itu hendak menjatuhkan 

sanksi kepada radio militer Israel Galei Tazhal karena menyiarkan acara khsus 

tentang warisan dan peninggalan Darwish. Alasannya, radio militer Israel 

menjauh siaran-siaran yang bermuatan masalah. Direktur Radio tersebut dipanggil 

dan dicerca. Dan masih banyak lagi serangan yang dilakukan Israel kepada 

Mahmoud darwish, hal ini merupakan bentuk betapa resahnya Israel atas 

pengaruh besar dari seorang Mahmoud Darwish dalam kehidupan masyarakat 

Palestina.  

Pada dasarnya masyarakat Arab sudah sangat melekat dengan syair-syair 

yang ditulis para ahli dari zaman ke-zaman. Tentunya syair yang ditulis oleh para 

penyair Arab  sangat kental dengan kehidupan masyarakat Arab itu sendiri dan 

kebanyakan dari mereka menuangkan warna-warni kehidupan ke dalam bait-bait 

syairnya. Demikian pula dengan kondisi Mahmoud Darwish sebagai seorang 

penyair dengan kahidupan yang dialaminya sebagai masyarakat Palestina. Ia 

menuangkan cerita hidup dan situasi masyarakat Palestina ke dalam bait-bait 

syairnnya. 

Berdasarkan yang telah dijelaaskan sebelumnya tentang perlawanan 

Mahmoud Darwish melalui bait-bait puisinya untuk menyuarakan perlawangan 

melawan Israel dan pengaruh Mahmoud Darwish dalam kehidupan masyarakat 

Palestina yang puisi-puisinya banyak menggugah perasaan masyarakat Palestina, 
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maka penulis memandang bahwa perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang hal 

tersebut. Atas pertimbangan itulah Penulis menulis tesis dengan judul “Doksa 

dalam puisi perlawanan Mahmoud Darwis (Analisis Sosiologi Sastra 

Strukturalisme Konstruktif Pierre Bourdieu). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian tesis ini yaitu: 

1. Apa doksa yang terkandung dalam puisi Mahmoud Darwish? 

2. Bagaimana Mahmoud Darwish menggunakan puisi sebagai alat 

perlawanan? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Peneltian 

1. Pengertian Judul 

 Judul penelitian ini adalah Doksa Dalam Puisi Perlawanan Mahmoud 

Darwish (Analisis Sosiologi Sastra Strukturalisme Konstruktif Pierre 

Bourdieu). Untuk lebih mengarah pada maksud dan tujuan yang relevan antara 

judul dan isi pembahasan, dan juga untuk mencegah terjadinya hipotesis dan 

interpretasi yang keliru, maka penulis penting memberikan pengertian terhadap 

variable yang terdapat di dalamnya serta meyusunnya secara sistematis dan 

terukur agar tidak menimbulkan permasalahan yang baru dan makna yang 

ambigu. Di antara variable pokok dalam judul penelitian ini adalah makna dan 

subtansi doksa dalam tiga puisi perjuangan Mahmoud Darwish, dan analisis 

sosiologi sastra strukturalisme konstruktif Pierre Bourdieu. 
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a. Doksa 

 Doksa adalah kepercayaan dan nilai-nilai tak sadar, berakar mendalam, 

mendasar, yang dipelajari (learned), yang dianggap sebagai universal-universal 

yang terbukti dengan sendirinya (self-evident), yang menginformasikan tindakan-

tindakan dan pikiran-pikiran seorang agen dalam ranah (fields) tertentu. Doksa 

cenderung mendukung pengaturan sosial tertentu pada ranah tersebut, dan dengan 

demikian mengistimewakan pihak yang dominan dan menganggap posisi dominan 

tersebut sebagai terbukti dengan sendirinya (self-evident) dan lebih disukai secara 

universal (universally favorable). Karena itu, kategori-kategori pemahaman dan 

persepsi yang membentuk habitus, yang selaras dengan organisasi obyektif dari 

ranah bersangkutan, cenderung untuk mereproduksi struktur utama dari ranah 

tersebut.5 

 Bourdieu punya pemahaman tersendiri terkait doksa. Ia memaknai doksa 

sebagai perangkat aturan, nilai, konvensi dan wacana yang mengatur arena secara 

keseluruhan dan berpengaruh sejak lama atau disajikan sebagai akal sehat. 

Perangkat aturan itu lahir dari pengalaman sebagai hasil akumulasi pembelajaran 

dan sosialisasi individu maupun suatu kelompok di dalam ruang sosial melalui 

relasi dialektis antara agen dan struktur. Masa lalu yang tidak disadari sepenuhnya 

dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar, berpengaruh bagi pembentukan struktur 

mental, yang pada tahap tertentu merupakan produk penggabungan 

(incorporation) struktur sosial. Pengaruh yang tidak disadari sepenuhnya dan 

dianggap sebagai sesuatu yang wajar itu merupakan proses dalam pembentukan 

 
5Satrio Aris Munandar. Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doksa, dan 

Kekerasan Simbolik. 7, Mei 2009. h. 6. 
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habitus, yaitu asas yang melahirkan dan menyusun kebiasaan.6 Dengan demikian 

doksa dapat dipahami sebagai ide dan gagasan dalam menuangkan fakta dan 

gejala sosial yang terjadi, tentu dengan landasan objektivitas kasus dari fakta 

sosioal itu sendiri. 

b. Puisi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), puisi adalah ragam 

sastra yang bahasa terkait oleh irama, matra, serta penyusunan larik dan bait. 

Gubahan dalam bahasa yang bentuknya yang dipilih dan ditata secara cermat.7  

Seperti yang telah diketahui, puisi merupakan sebuah karya sastra dalam bentuk 

tulisan. Sebuah puisi memiliki rima, irama, ritma serta lirik dalam setiap baitnya. 

Selain itu, puisi juga dapat dikatakan sebuah karya yang mewakili perasaan 

seorang penulis yang dikemas dalam bahasa imajinatif dan disusun dalam 

karakteristik tertetnu. Dalam pembuatannya, ada hal yang perlu diperhatikan yaitu 

estetika bahasa. Sebab puisi adalah sebuah karya yang penuh akan keindahan 

bahasa, atau seringkali disebut dengan istilah puitis.8 Puisi sendiri secara umum 

adalah sebuah karya sastra yang mengandung unsur irama, ritma, diksi, lirik serta 

menggunakan kata kiasan dalam setiap baitnya untuk menciptakan estetika bahasa 

yang padu.9 

 
6Satrio Aris Munandar. Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doksa, dan 

Kekerasan Simbolik. 7, Mei 2009. h. 6.  
7KBBI 16 januari 2020 
8 Ramadhanti. 25+ Pengertian Puisi Menurut Para Ahli. 25, juli 2021. 

https://www.pinhome.id /blog/pengertian-puisi/ 
9Ander Kurniawan. Unsur-unsur puisi beserta penjelasannya, bentuk karya jadi lebih 

bemakna. 5 november 2020. https://www.merdeka.com/jabar/unsur-unsur-puisi-beserta-

penjelasannya-bentuk-karya-jadi-lebih-bermakna-kln.html 
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Menurut Aminuddin, kata puisi berasal dari bahasa Yunani pocima 

“membuat” atau poeisis “pembuatan”. Puisi diartikan “membuat” dan 

“pembuatan” karena lewat puisi pada dasarnya seseorang telah menciptakan suatu 

dunia tersendiri, yang mungkin berisi pesan atau gambaran suasana-suasana 

tertentu, baik fisik maupun batiniah.10 

Menurut Ratih Mihardja, puisi adalah seni tertulis yang menggunakan 

bahasa untuk menunjang kualitas estetiknya, atau selain arti semantiknya. Sejalan 

dengan itu Ratih menjelaskan juga bahwa Puisi adalah sebuah dunia dalam kata. 

Isi yang terkandung di dalam puisi merupakan cerminan pengalaman, 

pengetahuan, dan perasaan penyair yang membentuk sebuah dunia bernama 

puisi″.11 

Hasanuddin menyatakan, ″Puisi adalah pernyataan perasaan penyair yang 

imajinatif yang masih abstrak dikonkretkan. Untuk mengkonkretkan peristiwa-

peristiwa yang telah ada di dalam fikiran dan perasaan penyair, dan puisi 

merupakan sarananya″.12 

Menurut Waluyo, Puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun 

dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian 

struktur fisik dan struktur batinnya″.13 

 

 

 
10Aminuddin. Pengantar apresiasi karya sastra. 2009. Hal.134. 
11Ratih miharja. Buku pintar sastra Indonesia. 2012. Hal. 18 
12Hasanuddin. Sastra anak. 2002. Hal. 5 
13Herman j waluyo. Teori dan apresiasi puisi. 2002. Hal, 5 
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c. Perlawanan 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian perlawanan di 

antaranya: 

Kekuasaan, berdasarkan hasil kesimpuan yang dikemukakan Weber yaitu 

kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain 

walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan akan dilakukan oleh 

kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustasi, dan hadirnya 

situasi ketidakadilan di tengah- tengah mereka. Jika situasi ketidakadilan dan rasa 

putus asa ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan (apa yang disebut sebagai) 

gerakan sosial atau social movement, yang akan menimbulkan terjadinya 

perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjadi kondisi yang tidak serupa 

dengan sebelumnya.14 

Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan 

oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau 

menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibentuk oleh pihak atau 

kelompok superdinat terhadap mereka. Scott membagi perlawanan tersebut 

menjadi dua bagian, yaitu, pertama, perlawanan publik atau terbuka (publik 

transcipt), dan kedua, perlawanan tersembunyi atau tertutup (hidden transcipt).15 

Menurut Fakih, gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan 

untuk melaksanakan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Karena 

mempunyai orientasi pada perubahan, dianggap lebih mempunyai kesamaan 

 
14Eliot. Pengertian perlawanan, defenisi artikel teori perlawanan publik dan tersembunyi 

menurut para ahli. 24 juli 2018.  
15 Eliot. Pengertian perlawanan, defenisi artikel teori perlawanan publik dan tersembunyi 

menurut para ahli. 24 juli 2018 
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tujuan, dan bukan kesamaan analisis. Mereka tidak bekerja berdasarkan 

mekanisme baku, melainkan menerapkan struktur yang cair dan operasionalnya 

lebih diatur oleh standar yang muncul ketika itu untuk mencapai tujuan jangka 

panjang. Mereka juga tidak mempunyai kepemimpinan formal, seorang pencetus 

gerakan sosial tampil menjadi pemimpin gerakan lantaran keberhasilannya 

menghipnotis massa dengan kepiawaiannya dalam memahami dan menjelaskan 

tujuan dari gerakan serta mempunyai planning yang paling efektif dalam 

mencapainya.16 

Soekanto dan Broto Susilo menyajikan empat ciri gerakan sosial, yaitu: 

1. tujuannya bukan untuk mendapat persamaan kekuasaan, akan tetapi 

mengganti kekuasaan,  

2. adanya penggantian basis legitimasi,  

3. perubahan sosial yang terjadi bersifat massif dan pervasive sehingga 

menghipnotis seluruh masyarakat, dan  

4. koersi dan kekerasan bia sa dipergunakan untuk menghancurkan rezim 

usang dan mempertahankan pemerintahan yang baru.17 

d. Sosiologi Sastra 

 Istilah Sosiologi berasal dari kata; Socius dan Logus. Socius berarti 

teman/kawan. Logus berarti ilmu.18 Sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan 

dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan 

 
16Eliot. Pengertian perlawanan, defenisi artikel teori perlawanan publik dan tersembunyi 

menurut para ahli. 24 juli 2018  
17Eliot. Pengertian perlawanan, defenisi artikel teori perlawanan publik dan tersembunyi 

menurut para ahli. 24 juli 2018  
18Muhammad Fajar Pramono. Sosiologi agama dalam konteks Indonesia. Unida Gontor 

Press, 2017. H. 11 
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mempertimbangkan segi-segi sosial atau kemasyarakatan.19 Damono menyatakan, 

karya sastra itu unik karena merupakan perpaduan antara imajinasi pengarang 

dengan kehidupan sosial yang kompleks. 20  .Oleh sebab itu, sering dikatakan 

bahwa karya sastra dapat dianggap sebagai cermin kehidupan sosial 

masyarakatnya karena masalah yang dilukiskan dalam karya sastra merupakan 

masalah-masalah yang ada di lingkungan kehidupan pengarangnya sebagai 

anggota masyarakat. Di sinilah keduanya bertemu kembali dan menyiratkan 

bahwa harus terjadi interaksi interdisiplin dalam mengkaji suatu karya sastra. 

 Dalam wacana studi sastra, sosiologi sastra seringkali didefinisikan 

sebagai salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai 

karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan (sosial). 

Sapardi. 21  Tentu tak hanya monoton pada argumentasi yang satu terkait 

pendekatan sosiologi sastra. Terdapat banyak tokoh yang merepresentasikan 

analisis ini, seperti Robert Escarpit, Rene wellek, Austin Warren, Ian Watt, 

Swingewood, dan lain-lain. Dalam kajian ini, ada begitu macam ragam nalar dan 

cara pandang mengenai sosiologi sastra, tapi keberagaman ini tidak juga 

memberikan klasifikasi yang dominan. 

 Menurut Prof. Dr. Syukran Kamil, M.A, bahwa sosiologi sastra adalah 

ilmu yang membahas hubungan antara pengarang dan kelas sosialnya, dan segmen 

pembaca yang ditujunya. Dalam sosiologi sastra ini, karya sastra, baik isi maupun 

 
19 Santosa dan Wahyuningtyas, Sastra: Teori dan Implementasi (2011), h. 24 
20Santosa dan Wahyuningtyas, Sastra:teori dan implementasi. (2011). h. 24 
21Sapardi Djoko Damono,  Soiologi sastra, (1979), h. 1 
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bentuknya, dilihat secara menyeluruh terkondisikan oleh lingkungan dan kekuatan 

sosial tertentu pada periodenya.22 

 Sosiologi sastra memiliki banyak metode pendekatan terhadap suatu objek 

kajian. Menurut Rene Wellek dan Austin Warren dalam buku Teori Kesusastraan 

(1956:84), menyatakan bahwa sosiologi sastra adalah pengarang yang 

memasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut 

pengarang sebagai penghasil sastra. 23 Sementara Ian Watt dalam bukunya 

“Literature and Society (1964:300)” memberikan tiga klasifikasi terkait hubungan 

timbal-balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat, yaitu konteks sosial 

pengarang, sosiologi sebagai cermin masyrakat, dan fungsi sosial sastra. Ketiga 

klasifikasi mengandung korelasi yang sangat kental untuk bisa mencermati lebih 

dalam fakta sosiologi sastra. 24 

 Penerapan sosiologi sastra dalam hubungannya dengan problematika 

sosial budaya, baik itu tentang hukum, tradisi lokalitas, politik, ekonomi, maupun 

perkembangan peradaban akan menciptakan suatu kajian sosiologi  sastra yang 

kompleks. Pengkajian puisi-pusi perjuangan Mahmoud Darwish sangatlah dapat 

dipahami keterkaitannya dengan fakta sosioal yang ada. Konflik antara dua negara 

yang berbeda, aksi militer, aksi kriminalitas, hak asasi manusia, dan patriotisme 

adalah beberapa gambaran yang dituangkan dalam karya Mahmoud Darwish. 

 Kajian ini mengandung pengetahuan yang lebih kolektif dalam 

mengembangkan wawasan terkait analisis sosiologi sastra. Pengetahuan 

kesusastraan yang terkandung dalam puisi dan pengetahuan sosial yang dialami 

 
22 Prof. Dr. Syukran Kamil, M.A,  Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern. h. 113. 
23Rene Wellek dan Austin Warren, Teori kesusastraan, (1956). H. 84 
24Ian Watt,  Literature and Society, (1964),  h. 300. 
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oleh manusia dalam konteks kebudayaan dan tradisi yang bisa didapatkan dalam 

kajian ini. 

 Sosiologi sastra, yang memahami fenomena sastra dalam hubungannya 

dengan aspek sosioal, merupakan pendekatan atau cara membaca dan memahami 

sastra yang bersifat interdisipliner. Oleh karena itu, seorang ilmuan sastra seperti 

Swingewood dalam “The sociology of Literature (1972)” terlebih dulu 

menjelaskan batasan sosiologi sebagai sebuah ilmu, batasan sastra, baru 

menguraikan perbedaan dan persamaan antara sosiologi dengan sastra. 

Swingewood menguraikan bahwa sosiologi merupakan studi yang ilmiah dan 

objektif mengenai manusia dalam masyarakat, studi mengenai lembaga-lembaga 

dan proses sosial.25 

 Seperti yang diketahui sebelumnya dari bebepa tokoh-tokoh sosiolog, 

bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan dasar 

gejala sosial kemasyarakatan dalam segala aspek. Sosiologi dalam sastra tentu 

akan jadi bahan kajian monoton pada strukturalitas sastra. Intinya,  sosiologi dan 

sastra adalah dua pengetahuan yang bisa berkoloberasi secara spesifik dan 

terencana. 

 Plato dan Aristoteles sebenarnya telah memberikan analisis yang terarah 

dalam studi kajian ini. Teori mimesis dan kreasi yang dikemukakan oleh Plato dan 

Aristoteles menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan 

manusia.26 

 
25Swingewood. The sociology of Literature.1972 
26Wiyatmi. Sosiologi Sastra:Teori dan Kajian terhadap Sastra Indonesia. 2008 
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Menurut Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan 

tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Dalam dunia 

gagasan, ada gagasan mengenai manusia. Semua manusia yang ada di dunia ini 

(manusia nyata) adalah tiruan dari manusia yang ada di dunia gagasan tersebut. 

Demikian juga benda-benda yang ada di dunia: bunga, pohon, meja, kursi, dan 

lain sebagainya dianggap sebagai tiruan dari dunia gagasan mengenai hal-hal 

tersebut.27 

Karl Marx juga memberikan perspektif dalam pengakajian sosiologi sastra. 

Teori sosial Marxis menduduki posisi yang dominan dalam pembicaraan sosiologi 

sastra oleh tiga hal. Pertama, Marx dalam teorinya tidak hanya mengkhususkan 

diri pada kesusastraan, melainkan dipengaruhi oleh sudut pandang kaum 

romantik. Kedua, teori sosial Marx mengandung ideologi yang pencapaiannya 

dilakukan secara terus menerus oleh para penganutnya. Ketiga, adanya totalitas 

kehidupan sosial secara integral dan sistemik yang menempatkan kesusastraan 

sepadan dengan lembaga-lembaga sosial lainnya seperti agama, ilmu 

pengetahuan, dan politik. Marx menganggap manusia harus hidup terlebih dulu 

sebelum berfikir. Manusia harus melakukan praktek kerja terlebih dahulu.28 

 Ada beberapa pendekatan yang terdapat dalam kajian kompleksitas 

sosiologi sastra. Dalam perkembangan karya sastra tentu tidak hanya fokus pada 

unsur intrinsik saja, akan tetapi ia lebih mencakup unsur lain yang lebih luas. 

Unsur lain yang dimaksud adalah unsur luar dari sebuah karya sastra dan tentu 

akan tetap pada pemahaman murni dari sosiologi sastra.  

 
27Wiyatmi. Sosiologi Sastra. Teori dan Kajian terhadap Sastra Indonesia. (Yogyakarta: 

Kanwa Publisher, 2008) 
28 Terry Eaglaton, Marxisme dan Kritik Sastra,(Depok: Desantara, 2002), h. 25.  
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 Pada awalnya, karya sastra lahir karena adanya kreativitas berfikir dan 

daya imajinasi manusia yang luar biasa, kemudian dituangkan dan diwujudkan 

dalam bentuk yang lebih nyata dan bisa dicerna oleh indramanusia, seperti novel, 

cerpen, film, puisi, syair-syair, dan lain-lain. Namun karya sastra tidak terbatas 

pada wilayah kreativitas dan daya imajinasi manusia semata. Tetapi ada cerminan 

dan pengaruh dari realitas hidup dari lingkungan sang pengarang. Hal ini didasari 

oleh banyak kejadian faktual yang menganggap karya sastra hadir tidak serta 

merta dimonopoli secara menyeluruh oleh daya imajinasi penulis ataupun 

pengarang semata. Namun, ada keikut-Sertaan budaya dan sosioal yang bisa 

mempengaruhi sebuah karya. 

Dalam sosiologi sastra ada beberapa ruang lingkup atau yang menjadi 

kajian inti pengarang antara lain meliputi: 

1. Status sosial pengarang 

2. Ideologi sosioal pengarang 

3. Latar belakang sosial budaya pengarang 

4. Posisi sosial pengarang dalam masyarakat 

5. Masyarakat pembaca yang dituju 

6. Mata pencaharian sastrawan, dan 

7. Profesionalisme dalam kepengarangan.29 

 

 

 

 
29Gamal thabroni. Sosiologi sastra:pengertian dan berbagai pendekatannya. 22 juni 2021 

https://serupa.id/sosiologi-sastra/ 
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e. Struktualisme Konstruktif Pierre Bourdieu 

 Pierre Bourdieu merupakan salah satu tokoh postmodernisme. Sesuai 

dengan istilah teori yang diberikan, konsep ini adalah hasil perkawinan antara 

aliran strukturalisme dan konstruktifisme. Lahirnya teori ini dilatabelakangi 

pertentangan yang sengit antara dua kubu yang bertolak belakang, yaitu 

strukturalisme dan eksistensialisme. Konsep teori strukturalisme konstruktif Pierre 

Boudieu menganggap subjek atau agen bertindak dalam kehidupannya sehari-hari 

dipengaruhi oleh struktur atau aturan yang ada dalam masyarakat. Bourdieu 

menyatukan antara teori yang terlalu menekankan struktur dan objektifitas dengan 

teori yang menakankan peran aktor dan subjektifitas.30 

 Ada beberapa konsep penting dalam teori praktik Bourdieu yaitu, habitus, 

arena/ranah/medan (field), kekerasan simbolik (symbolic violence), modal 

(capital), dan strategi (startegy). Pemikiran Bourdieu ini sangat berpengaruh 

dalam bidang ilmu sosial, terlebih dalam kajian budaya (termasuk bahasa dan 

sastra).31 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan pengertian yang telah ditulis sebelumnya, maka penulis 

memberikan ruang lingkup pembahasan penelitian dengan mencari konsep doksa 

yang terdapat dalam puisi karya Mahmoud Darwish dengan mengambil tiga judul 

 
30 Mangihut Siregar. Teori gado-gado Pierre Felix Bourdieu. 29 Marer 2016. 

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=hFdHDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA84&dq=teor

i+strukturalisme+konstruktif+bourdieu&ots=zcstwshePe&sig=G7pkLtUo9dds5eNqmvtYjMupoK

g&redir_esc=y#v=onepage&q=teori%20strukturalisme%20konstruktif%20bourdieu&f=false  
31 Mangihut Siregar. Teori gado-gado Pierre Felix Bourdieu. 29 Marer 2016. 

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=hFdHDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA84&dq=teor

i+strukturalisme+konstruktif+bourdieu&ots=zcstwshePe&sig=G7pkLtUo9dds5eNqmvtYjMupoK

g&redir_esc=y#v=onepage&q=teori%20strukturalisme%20konstruktif%20bourdieu&f=false  
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puisi yaitu, Ila Ummiy, Bitaqah Hawiyah, dan an insan. Kemudian menelaah 

unsur-unsur puisi-puisi Mahmoud Darwish tersebut. Terkait kenapa kemudian 

penulis mengambil tiga puisi Mahmoud Darwish di atas karena, ketiga puisi 

Mahmoud Darwish tersebut sangat mencerminkan kondisi sosial yang 

dihadapinya sebagain seorang warga Palestina dan sebagai seorang yang 

mengalami kekerasan bahkan merasa asing di negerinya sendiri. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah uraian sistematis tentang penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan masalah yang diteliti.32Fungsi 

tinjauan pustaka adalah untuk mengembangkan secara sistematik penelitian 

terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian tentang perlawanan Mahmoud 

Darwish melalui puisi-puisinya yang akan berfokus pada kajian sosiologi sastra 

strukturalisme konstruktif Pierre Bourdieu.  

Penelitian yang membahas tentang Mahmoud Darwish sejauh ini sudah 

banyak ditemukan di beberapa literatur yang ada. Dalam limgkup UIN Alauddin 

Makassar sendiri belum ditemukan kajian yang mengenai Mahmoud Darwish dan 

karya-karyanya baik dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, dan tesis. 

Dalam jurnal karya M Hafidzullah dan Aprinus Salam dengan judul 

“Potensialitas Puisi Bithoqoh Hawiyah Karya Mahmoud Darwish: Menilik 

Kedaulatan Politik Negara Palestina”, Program Pendidikan Bahasa dan Sastra, 

UGM 2021. Dalam pembahasan jurnal tersebut mengkaji tentang kondisi 

perpolitikan yang ada di Negara Palestina dan konflik berkepanjangan antara 

 
32Sangidu. 2004. Penelitian Sastra. Yogyakarta: Ilmu Budaya UGM.  
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Israel dan Palestina. Peneltiain ini bertujuan untuk mengungkap potensialitas 

dalam puisi Bithoqoh Hawiyah Mahmoud Darwish. Berbeda dengan apa yang 

penulis teliti pada tesis ini, meskipun sama-sama membahas tentang karya puisi 

Mahmoud Darwish. Namun penulis lebih berfokus pada kajian sosiologi sastra, di 

mana penulis akan memberikan gambaran yang relefan antara puisi dan kondisi 

sosial yang ada di negara Palestina. 

Jurnal lain mengenai Mahmoud Darwish dibuat oleh M Gufran Nur R 

dengan judul “Mahmoud Darwish dan Puisi Perlawanannya”,Program Bahasa 

dan Sastra Arab, Fakultas Adan dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2019. Dalam jurnal tersebut secara umum membahas biografi, latar 

belakang, kondisi sosial, dan puisi-puisi Mahmoud Darwish. Namun dalam kajian 

ini secara spesifik juga mengkaji tentang karya puisi Mahmoud Darwish yang 

dijadikannya sebagai alat perlawanan terhadap Israel yang terus melakukan Invasi 

ke Negara Palestina. 

Jurnal karya Cecep Syamsul Hari, dengan judul “Humanisme Mahmoud 

Darwish” 2008. Jurnal ini menitikberatkan pada kajian tokoh, di mana penulis 

memaparkan bahwa Mahmoud Darwish adalah seorang yang humanis dilihat dari 

perjuangan yang beliau lakukan dalam perjuangannya melawan penjajahan Israel. 

Puisi-puisi yang ditulis Mahmoud Darwish adalah salah satu bukti yang nyata 

bahwa sifat humanismenya sudah tertanam semenjak ia masih berusia belia. 

Jurnal Erik Erfinanto dengan judul “Mengenal Mahmoud Darwish 

Penyair Palestina yang ditakuti Israel” 2019’. Jurnal ini memiliki gambaran 

umum tentang perjalan karir Mahmoud Darwish terutama perjalan di bidang 
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pendidikan dan sebagai seorang penyair. Jurnal ini juga memaparkan bahwa puisi-

puisi yang ditulis Mahmoud Darwish membuat Israel merasa terganggu. Dengan 

karya yang telah dipublikasikan ke media global tentu akan memberikan respon 

dari masyarakat dunia tentang kondisi dan keadaan masyarakat Palestina atas apa 

yang dilakukan Israel melalui puisi-puisinya. 

Jurnal Jumadil Nazri Atoh dengan judul “Strukturalisme Genetik Dalam 

Puisi Mahmoud Darwish”, Vol 8 NO. 2, November 2021. Jurnal ini dilakukan 

untuk menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi Mahmoud Darwish. Dalam 

kajian ini puisi Mahmoud Darwish dijadikan bahan analisis. Kajian ini 

menggunakan teori struktalisme genetik Lucian Goldman melalui pendekatan 

analisis deskriptif. 

Jurnal Hanik Mahliatussikah dengan judul “Resistensi Terhadap 

Kolonialisme Dalam Puisi Aasyiq Min Falishtin Karya Mahmoud Darwish”, 

Program Sastra Arab, Universitas Negeri Malang 2020. Dalam jurnal ini, sesuai 

dengan judulnya berfokus pada pembahasan kondisi kolonialisme yang dilakukan 

Israel terhadap masyarakat Palestina. Mahmoud Darwish hadir dengan salah satu 

karya puisinya untuk memberikan penolakan secara terhadap kolonialisme. 

Dengan karyanya tersebut Mahmoud Darwish memberikan informasi kepada 

dunia bahwa penjajahan dan kolonialisme yang dilakukan Israel adalah 

pelanggaran HAM. 

Sedangkan dalam bentuk tesis penelitian mengenai Mahmoud Darwish 

dibuat oleh Reskiana dengan judul “Nasionalisme Palestina Dalam Syiir 

Mahmoud Darwish (Kajian Soiologi Sastra Hegemoni)”, Program Studi Sastra 
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Arab, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2022. Dalam tesis ini penulis 

membahas terkait nilai-nilai nasionalisme yang terdapat dalam kandungan ouisi-

puisi Mahmoud Darwish dengan memakai pendekatan sosiologi sastra hegemoni 

dari Antonio Gramsci. 

Dengan demikian dari beberapa literatur yang telah disebutkan, dapat 

dikatakan bahwa yang membahas mengenai puisi-puisi Mahmoud Darwish serta 

segala sub yang berkaitan dengan masalah pembahasan belum memadai. Namun 

yang banyak dijumpai adalah memang kebanyakan dari jurnal yang telah ditulis 

oleh beberapa ahli. 

E. Kerangka Teoritis 

Secara teoritis doksa dapat dikaji melalui pendekatan teori yang 

dikemukakan oleh beberapa tokoh sosiologi khususnya teori dari Pierre Bourdieu. 

Penggunaan doksa yang terdapat dalam sebuah karya sastra kemudian melihat 

gejala dan fakta sosial yang terdapat dalam karya sastra tersebut, juga dengan 

peran pengarang dalam kondisi sosial kemasyarakatan tertentu. 

Masalah doksa yang penulis bahas ini adalah suatu pembahasan yang 

terbilang penting dalam mengkaji sebuah karya sastra untuk menemukan relevansi 

yang kuat antara kehidupan sosial pengarang dan karyanya. Doksa diartikan 

sebagai opini atau keyakinan yang dijalankan oleh individu pengarang sebagai 

agen dalam kondisi sosial masyarakat tertentu.33 

Pengertian opini secara umum adalah pendapat seseorang yang belum jelas 

kebenarannya. Informasi yang diterima berupa pendapat fikiran, dan sudut 

 
33Satrio Aris Munandar. Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doksa, dan 

Kekerasan Simbolik. 7, (2009), h. 6. 
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pandang dari penulis atau pembicara. Opini juga dapat diartikan sebagai persatuan 

pendapat yang didukung oleh banyak orang. Pendapat ini bisa berubah-ubah 

tergantung perasaan emosi atau diskusi.34 

Pengertian opini menurut Culip dan Center ialah pernyataan tentang sikap 

mengenai masalah tertentu yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil 

pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat 

berbeda-beda.35 Menurut Emory Bogardus di dalam buku “The Making Of Public 

Opinion’’, opini adalah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang 

dilakukan di dalam masyarakat demokratis.36 

Secara sederhana dari beberapa pendapat yang dikemukan oleh para ahli di 

atas, bahwa opini adalah bagian dari usaha individu maupun kelompok dalam 

memberikan pemahaman yang dihadapi dalam situasi dan kondisi tertentu, 

tentunya juga tidak keluar dari objek dari permasalahan yang dibicarakan. Opini 

juga tidak serta merta menjadi hasil akhir dan kesimpulan yang disepakati secara 

global dari pencarian jalan keluar dalam menyelesaikan masalah yang 

diperdebatkan. Dari penjelasan di atas teori yang cocok pada penelitian ini adalah 

teori pikiran, di mana dalam mengkaji objek yang ada dalam penelitian ini tentu 

dengan hasil dari pemikiran yang telah dituangkan oleh para ahli. 

 
34 Dwi Latifatul Fajri. Pengertian, ciri dan contoh kalimat opini. 8 desember 2021. 

https://katadata.co.id/safrezi/berita/61afd748c61d9/pengertian-ciri-dan-contoh-kalimat-opini 
35Culip dan Center. Sastropoetro. 1987 
36Emory Bogardus. The making of Public Opinion. 1, Januari 1951. h.5 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan, penelitian ini 

adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mencari makna, 

pengertian, pemahaman, verstechen yang terkandung dalam puisi yang dikaji, 

serta keterkaitannya dengan fenomena yang terjadi dalam kondisi sosial tertentu. 

Peneltian ini bertujuan untuk mencari kandungan doksa yang terdapat dalam puisi 

dengan memakai pendeketan sosiologi sastra strukturalisme konstruktif Pierre 

Bourdieu. 

2. Pendekatan Penelitian 

Terkait bahwa kefokusan penelitian ini adalah menemukan konsep doksa 

yang terkandung dalam puisi Mahmoud Darwish, maka pendekatang yang dipakai 

dalam penelitian adalah sosiologi sastra. Hal ini disebabkan karena puisi yang 

diteliti punya keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat atau sosial. Dan ini 

menjadi faktor utama peneliti menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Menurut 

Swingewood (dalam Wiyatmi, 2013, hlm 6) memberikan penjelasan bahwa 

sosiologi sastra adalah kajian yang ilimiah dan objektif mengenai kondisi manusia 

dalam masyarakat, dan juga tentang lembaga-lembaga dan proses sosialnya.37 

Ratna (2008: 47) menyatakan bahwa metode kualitatif memberikan perhatian 

terhadap data alamiah dal’am’ hubunganya degan konteks kebetradaanya.38 

 
37Swingewood. The sociology of Literature.1972 
38Muhammad Sayyidu Arwan dan Faezatul Ukhrawiyah. Patriotisme dalam syair Bitaqah 

Hawiyah karya Mahmoud Darwish.h.65. 
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Metode ini digunakan untuk memberikan uraian masalah dengan 

penggambaran kondisi objek penelitian berupa puisi karya Mahmoud Darwish 

yang mengandung doksa. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tepatnya deskriptif kualitatif. 

Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan yang sistematis dengan 

menggambarkan kondisi objek yang dikaji berupa puisi-puisi yang dikarang 

Mahmoud Darwish dengan mengacu pada fakta yang terjadi di dalamnya. 

Dalam tahap pengumpulan data, hal yang pertama dilakukan peneliti 

adalah, membaca puisi-puisi Mahmoud Darwish yang ingin dikaji. Kemuadian 

mencermati serta menganalisis struktur dalam puisi-puisi tersebut. Metode analisi 

data sendiri berfokus pada pencarian makna dan kandungan isi puisi-puisi tersebut 

dan mengambil kesimpulan mengenai konsep doksa yang terdapat di dalamnya 

melalui kajian sosiologi sastra strukturalisme konstruktif Pierre Bourdieu. 

4. Tehnik Analisi Data 

a. Metode Pengolahan Data 

Dalam tahap pengolahan data, data yang telah dikumpulkan pada tahap 

awal penelitian, kemudian akan diolah secara cermat dan menyeluruh, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut; pertama membuat kategori berdasarkan tema 

doksa puisi yang ditemukan dalam karya Mahmoud Darwish tersebut; kedua hasil 

kategorisasi tersebut dilakukan analisis unsur-unsur puisi; ketiga setelah data 

terkumpul dan tertata menurut jenis puisinya maka akan dilakukan analisis data. 
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b. Analisis Data 

Ada dua langkah yang harus diperhatikan dalam analisi data sebagai 

berikut; 

1) Menganalisis doksa dalam puisi karya Mahmoud Darwish. 

2) Menganalisis konsep perlawanan dalam puisi Mahmoud Darwish dengan 

menggunakan sosiologi sastra strukturalisme konstruktif Pierre Bourdieu. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui konsep doksa yang terkandung dalam puisi Mahmoud 

Darwish 

b. Untuk mengetahui konsep perlawanan dalam puisi Mahmoud Darwish 

dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra strukturalisme 

konstruktif Bourdieu. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Secara ilmiah, 

 hasil penelitian ini berguna untuk mengembang teori tentang kajian dan 

study sosiologi sastra dalam puisi untuk pengembangan penelitian yang serupa 

selanjutnya 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menciptkan sebuah kajian 

sosial terhadap konsep doksa dalam karya sastra khususnya pada puisi untuk 
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dijadikan sebagai sumber dalam melakukan kajian terhadap puisi-puisi yang ingin 

diteliti. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi semangat dan 

informasi bagi mahasiswa yang lain tentang konsep doksa dalam puisi serta 

menjadi referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya, khusunya dalam 

karya-karya puisi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Doksa 

1. Pengertian Doksa 

Doksa merupakan teori yang dikemukakan oleh sosiolog asal Perancis 

yang juga merupakan seorang penulis yang dikenal karena pandangan politiknya 

yang vokal dan keterlibatannya dalam isu-isu publik. Doksa menurut Pierre 

Boudieu adalah kepercayaan dan nilai-nilai tak sadar yang merupakan akumulasi 

dari kapital yang dimiliki menghasilkan wacana yang dominan.1 

Doksa juga dapat dimaknai kepercayaan dan nilai-nilai tak sadar, berakar 

mendalam, mendasar, yang dipelajari (learned), yang dianggap sebagai universal-

universal yang terbukti dengan sendirinya (self-evident), yang menginformasikan 

tindakan-tindakan dan pikiran-pikiran seorang agen dalam ranah (fields) tertentu. 

Doksa cenderung mendukung pengaturan sosial tertentu pada ranah tersebut, dan 

dengan demikian mengistimewakan pihak yang dominan dan menganggap posisi 

dominan tersebut sebagai terbukti dengan sendirinya (self-evident) dan lebih 

disukai secara universal (universally favorable). Karena itu, kategori-kategori 

pemahaman dan persepsi yang membentuk habitus, yang selaras dengan 

organisasi obyektif dari ranah bersangkutan, cenderung untuk mereproduksi 

struktur utama dari ranah tersebut.2 

 
1Hadira Latiar, Penerapan Logika Berpikir Pierre Bourdieu Bagi Pusakawan (Pustaka 

Budaya, 2019, 6: 52), https://journal.unilak.ac.id/index.php/pb  
2Satrio Aris Munandar. Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doksa, dan 

Kekerasan Simbolik. 7, Mei 2009. h. 6. 
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Bourdieu memaknai doksa sebagai perangkat aturan, nilai, konvensi dan 

wacana yang mengatur masyarakat secara keseluruhan dan berpengaruh dalam 

waktu yang lama dan disajikan sebagai sebuah pola pikir. Perangkat aturan itu 

lahir dari pengalaman sebagai hasil akumulasi pembelajaran dan sosialisasi 

individu maupun suatu kelompok di dalam ruang sosial melalui relasi dialektis 

antara agen dan struktur. Masa lalu yang tidak disadari sepenuhnya dan dianggap 

sebagai sesuatu yang wajar, berpengaruh bagi pembentukan struktur mental, yang 

pada tahap tertentu merupakan produk penggabungan (incorporation) struktur 

sosial. Pengaruh yang tidak disadari sepenuhnya dan dianggap sebagai sesuatu 

yang wajar itu kemudian membentuk habitus, yaitu asas yang melahirkan dan 

menyusun kebiasaan.3 Dengan demikian doksa dapat dipahami sebagai ide dan 

gagasan onjektif dalam menuangkan fakta dan gejala sosial yang terjadi. 

2. Lahirnya Konsep Doksa 

Pierre Bourdieu mengatakan bahwa doksa adalah seperangkat keyakinan 

fundamental yang bahkan tidak perlu ditegaskan dalam bentuk dogma yang 

aksplisit dan sadar diri. Doksa adalah asumsi suatu zaman yang diterima begitu 

saja dan berada diluar ideologi (ortodoksi), namun dapat membangkitkan 

perjuangan sadar.4 

Konsep doksa muncul pada tahap awal dalam karya Bourdieu sebagai 

bagian dari studi etnografiknya tentang tatanan alam dalam masyarakat tradisional 

dimana “apa yang esensial tidak perlu dikatakan karena ia datang tanpa 

 
3Satrio Aris Munandar. Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doksa, dan 

Kekerasan Simbolik,  (2009). h. 6.  
4Grenfell, (2014), h. 115  
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mengatakan”, di mana “tradisi itu diam, paling tidak tentang dirinya sendiri 

sebagai tradisi”.5 

Haryanto mengatakan bahwa doksa yang menjadi sumber dari kekerasan 

simbolis terperantarai melalui bahasa, simbol, dan representasi. Dalam doksa, 

partisipan cenderung diarahkan oleh kepentingan-kepentingannya, maksud, dan 

perasaan, yang tergantung pada posisi dan pemahamannya akan seluruh situasi. 

Hal inilah yang membedakan doksa dengan hegemoni yang merujuk pada 

pentingnya ploretariat untuk mengembangkan strategi politik yang akan 

melemahkan persetujuan kelas penguasa yang ada sekarang.6 

B. Puisi Perlawanan 

1. Puisi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), puisi adalah ragam 

sastra yang bahasa terkait oleh irama, matra, serta penyusunan larik dan bait. 

Gubahan dalam bahasa yang bentuknya yang dipilih dan ditata secara cermat.7  

Seperti yang telah diketahui, puisi merupakan sebuah karya sastra dalam bentuk 

tulisan. Sebuah puisi memiliki rima, irama, ritma serta lirik dalam setiap baitnya. 

Selain itu, puisi juga dapat dikatakan sebuah karya yang mewakili perasaan 

seorang penulis yang dikemas dalam bahasa imajinatif dan disusun dalam 

karakteristik tertetnu. Dalam pembuatannya, ada hal yang perlu diperhatikan yaitu 

estetika bahasa. Sebab puisi adalah sebuah karya yang penuh akan keindahan 

 
5 Grenfell, (2014), h. 115  
6  Andreas Yuda Pranomo, Strukturasi Kekuasaan dan Doksa dalam Naskah Drama 

“Sobrat” Karya Arthur S. Nalan: Perspektif Pierre Bourdieu, 2020, h. 17 

https://repository.usd.ac.id/40270/2/174114062_full.pdf  
7 KBBI 16 januari 2020 
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bahasa, atau seringkali disebut dengan istilah puitis.8 Puisi sendiri secara umum 

adalah sebuah karya sastra yang mengandung unsur irama, ritma, diksi, lirik serta 

menggunakan kata kiasan dalam setiap baitnya untuk menciptakan estetika bahasa 

yang padu.9 

Menurut Aminuddin, kata puisi berasal dari bahasa Yunani pocima 

“membuat” atau poeisis “pembuatan”. Puisi diartikan “membuat” dan 

“pembuatan” karena lewat puisi pada dasarnya seseorang telah menciptakan suatu 

dunia tersendiri, yang mungkin berisi pesan atau gambaran suasana-suasana 

tertentu, baik fisik maupun batiniah.10 

Menurut Ratih Mihardja, puisi adalah seni tertulis yang menggunakan 

bahasa untuk menunjang kualitas estetiknya, atau selain arti semantiknya. Sejalan 

dengan itu Ratih menjelaskan juga bahwa Puisi adalah sebuah dunia dalam kata. 

Isi yang terkandung di dalam puisi merupakan cerminan pengalaman, 

pengetahuan, dan perasaan penyair yang membentuk sebuah dunia bernama 

puisi″.11 

Hasanuddin menyatakan, ″Puisi adalah pernyataan perasaan penyair yang 

imajinatif yang masih abstrak dikonkretkan. Untuk mengkonkretkan peristiwa-

peristiwa yang telah ada di dalam fikiran dan perasaan penyair, dan puisi 

merupakan sarananya″.12 

 
8 Ramadhanti, Pengertian Puisi Menurut Para Ahli,  (2021). H. 25  

https://www.pinhome.id /blog/pengertian-puisi/  
9Ander Kurniawan, Unsur-unsur puisi beserta penjelasannya, bentuk karya jadi lebih 

bemakna, (2020). https://www.merdeka.com/jabar/unsur-unsur-puisi-beserta-penjelasannya-

bentuk-karya-jadi-lebih-bermakna-kln.html  
10Aminuddin, Pengantar apresiasi karya sastra, (2009). h.134. 
11Ratih Miharja, Buku pintar sastra Indonesia, (2012),  h. 18 
12Hasanuddin, Sastra anak,  (2002), h. 5 
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Menurut Waluyo, Puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun 

dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian 

struktur fisik dan struktur batinnya″.13 

f. Perlawanan 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian perlawanan di 

antaranya: 

Kekuasaan, berdasarkan hasil kesimpuan yang dikemukakan Weber yaitu 

kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain 

walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan akan dilakukan oleh 

kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustasi, dan hadirnya 

situasi ketidakadilan di tengah- tengah mereka. Jika situasi ketidakadilan dan rasa 

putus asa ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan (apa yang disebut sebagai) 

gerakan sosial atau social movement, yang akan menimbulkan terjadinya 

perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjadi kondisi yang tidak serupa 

dengan sebelumnya.14 

Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan 

oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau 

menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibentuk oleh pihak atau 

kelompok superdinat terhadap mereka. Scott membagi perlawanan tersebut 

 
13 Herman J. Waluyo, Teori dan apresiasi puisi, (2002), h. 5 
14Eliot, Pengertian perlawanan, defenisi artikel teori perlawanan publik dan tersembunyi 

menurut para ahli, 24 juli 2018.  
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menjadi dua bagian, yaitu, pertama, perlawanan publik atau terbuka (publik 

transcipt), dan kedua, perlawanan tersembunyi atau tertutup (hidden transcipt).15 

Menurut Fakih, gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan 

untuk melaksanakan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Karena 

mempunyai orientasi pada perubahan, dianggap lebih mempunyai kesamaan 

tujuan, dan bukan kesamaan analisis. Mereka tidak bekerja berdasarkan 

mekanisme baku, melainkan menerapkan struktur yang cair dan operasionalnya 

lebih diatur oleh standar yang muncul ketika itu untuk mencapai tujuan jangka 

panjang. Mereka juga tidak mempunyai kepemimpinan formal, seorang pencetus 

gerakan sosial tampil menjadi pemimpin gerakan lantaran keberhasilannya 

menghipnotis massa dengan kepiawaiannya dalam memahami dan menjelaskan 

tujuan dari gerakan serta mempunyai planning yang paling efektif dalam 

mencapainya.16 

Soekanto dan Broto Susilo menyajikan empat ciri gerakan sosial, yaitu: 

1. tujuannya bukan untuk mendapat persamaan kekuasaan, akan tetapi 

mengganti kekuasaan. 

2. adanya penggantian basis legitimasi. 

3. perubahan sosial yang terjadi bersifat massif dan pervasive sehingga 

menghipnotis seluruh masyarakat, dan  

 
15 Eliot, Pengertian perlawanan, defenisi artikel teori perlawanan publik dan tersembunyi 

menurut para ahli, 24 juli 2018 
16 Eliot, Pengertian perlawanan, defenisi artikel teori perlawanan publik dan tersembunyi 

menurut para ahli. 24 juli 2018  



33 

 
 

4. koersi dan kekerasan biasa dipergunakan untuk menghancurkan rezim 

usang dan mempertahankan pemerintahan yang baru.17 

g. Puisi Sebagai Alat Perlawanan 

Perlawanan merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh orang atau 

kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang 

dibuat oleh pihak atau kelompok superordinat terhadap mereka. Perlawanan 

merupakan bentuk dari pernyataan sikap yang dilakukan oleh masyarakat. 

Penyikapan masyarakat tersebut dalam bentuk perlawanan terhadap kelompok 

atau pihak yang dianggap mengancam aksistensi mereka selalu mengalammi 

perubahan.18 Hal ini tidak terlepas dari pengaru isu yang diangkat dan mendapat 

dukungan dari masyarakat. 

Perlawanan adalah sebuah antitesis, memilih untuk tidak tunduk pada 

produk budaya, gaya hidup, dan doktrin atau khotbah dari para penindas.19  

C. Sosiologi Sastra 

1. Sosiologi 

Sosiologi merupakan ilmu sosial yang menjelaskan tentang aspek-aspek 

kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Swingewood menguraikan bahwa 

sosiologi merupakan studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam 

masyarakat, studi mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial. Sosiologi 

 
17  Eliot,  Pengertian perlawanan, defenisi artikel teori perlawanan publik dan 

tersembunyi menurut para ahli, 24 juli 2018  
18Kusuma dan Agustina, 2003  
19Soyomukti, 2012, h. 13  
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berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, 

bagaimana cara kerjanya, dan mengapa masyarakat itu bertahan hidup.20 

a. Sosiologi sebagai Cara Pandang 

Langkah pertama yang mutlak diperlukan untuk memahami pengertian 

sosiologi adalah melihat posisi dasarnya sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah cara 

pemahaman ilmiah. Langkah pertama ini perlu diambil tidak hanya karena 

pertautan historis yang amat erat antara sosiologi dengan semangat pencerahan 

Eropa yang melahirkan ilmu pengetahuan alamiah, tetapi terutama karena posisi 

itulah yang akan menentukan pengertian yang lebih spesifik dari sosiologi itu 

sendiri.21 

Sebagai sebuah usaha pemahaman yang objektif empiris sosiologi 

sebenarnya mempelajari manusia sebagaimana yang ditemukan dan dialami 

secara langsung dalam kenyataan keseharian kehidupan. Akan tetapi sebagai 

sebuah usaha untuk menemukan hukum-hukum yang umum keteraturan-

keteraturan dan pola-pola yang berulang dan berlangsung dalam waktu yang 

relatif lama yang membuatnya teruji sosiologi tidak berhenti hanya pada 

kenyataan keseharian dalam dunia pengalaman langsung saja. Bagaimanapun, 

objek-objek pengalaman langsung cenderung menampakan diri sebagai sesuatu 

yang amat bervariasi, seakan senantiasa berubah, tak berpola, tak beraturan, dan 

hilang sesaat setelah terjadi atau muncul. Pola-pola, keteraturan-keteraturan baru 

dapat ditemukan apabila sosiologi mampu bergerak melampaui apa yang secara 

 
20 Wiyatmi. Sosiologi Sastra: Teori dan Kajian terhadap Sastra Indonesia. (Kanwa 

Publisher, 2013. h.6.  
21 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h. 15. 
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langsung tampak dalam dunia pengalaman dan bergerak masuk ke hukum-hukum 

atau pola-pola yang umum, abstrak, melalui prosedur prosedur yang sesuai 

dengan kaidah-kaidah logika atau rasionalitas.22 

Kehidupan sosial manusia yang dipelajari oleh sosiologi dapat menjadi 

amat luas, kompleks, berlapis-lapis dari segala denyut kehidupan sosial manusia 

yang tampak secara langsung sampai dengan susunan atau pertalian-pertalian 

sosial yang lebih luas, umum, dan abstrak.23 

Ada empat tingkat kenyataan sosial yang dikemukakan Johnson yaitu 

tingkat individual, tingkat antar pribadi koma tingkat struktur sosial, dan tingkat 

budaya.24 

Pada tingkat pertama, kenyataan sosial ditempatkan pada diri individu baik 

dalam bentuk perilakunya maupun pikiran subjektifnya. Pada tingkat kedua 

kenyataan tersebut ditempatkan pada Interaksi yang nyata yang terjadi antara 

individu yang satu dengan individu yang lain pola-pola tindakan dan jaringan-

jaringan interaksi yang meluas yang tidak hanya meliputi hubungan antar individu 

secara langsung termasuk kenyataan sosial yang ada di dalam tingkatan ketiga 

tingkat keempat meliputi arti, nilai, simbol, norma, yang dimiliki bersama oleh 

suatu kolektivitas dan juga benda-benda yang dihasilkan oleh kolektivitas itu.25 

 
22 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h.17. 
23 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h. 17.  
24 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h. 21-22.  
25 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h. 22. 
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Keempat tingkatan itu, menurut Johnson, hanyalah kategori yang 

diperlukan untuk keperluan analitis. Pada dasarnya kenyataan sosial merupakan 

pertalian yang tak terpisahkan antara tingkatan yang satu dengan yang lain.26 

b. Teori-Teori tentang Masyarakat 

Teori ini akan mengemukakan teori-teori sosiologi klasik dalam 

pengertian Johnson. Diharapkan teori-teori klasik itu dapat memperlihatkan 

semacam kecenderungan-kecenderungan utama dalam pemahaman sosiologis 

mengenai masyarakat dengan berbagai aspeknya termasuk sastra. 

1) Masyarakat sebagai Kesatuan Integratif yang Mandiri (Emile Durkhelm) 

Tipe struktur sosial yang berbeda mempunyai tipe solidaritas sosial yang 

berbeda yang menjadi pengikat struktur sosial itu. Durkheim membedakan dua 

tipe solidaritas sosial, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. 

Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu "kesadaran kolektif" bersama yang 

menunjuk pada "totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata ada 

pada warga masyarakat yang sama itu". Indikator penting dari solidaritas mekanik 

ini adalah ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan 

(represif), yang biasanya menyatakan diri dalam bentuk kemarahan kolektif 

terhadap pelanggaran atas norma-norma kehidupan bersama. Menurut Durkheim, 

tipe solidaritas yang demikian itu menyatakan diri sebagai dan dimungkinkan 

suatu pembagian kerja yang bersifat minim yang menguatkan kecenderungan pada 

homogenitas.27 

 
26 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h.22.  
27 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h.28-29.  
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Solidaritas organik terbangun karena adanya pembagian kerja semakin 

rumit atau kompleks dengan tingkat spesialisasi yang semakin tinggi. Dalam tipe 

masyarakat dengan tingkat pembagian kerja yang tinggi itu, adanya kepercayaan 

bersama tidak lagi menjadi begitu penting Meskipun mungkin tetap bertahan titik 

kalaupun tetap penting, kepercayaan bersama itu biasanya hanya hidup dan 

berlaku dalam lingkungan sosial yang sempit atau bahkan semakin sempit dan 

tidak terlalu berpengaruh terhadap bangunan sosial secara keseluruhan.28 

Kedua tipe solidaritas di atas tidak hanya sejalan dengan tipe struktur 

sosial yang di dalamnya solidaritas itu hidup, melainkan juga memperlihatkan 

kecenderungan ancaman yang berbeda. Dalam masyarakat dengan tipe solidaritas 

mekanik, bentuk ancaman yang muncul antara lain berupa perpecahan kelompok-

kelompok kecil dan perilaku penyimpangan yang mengancam solidaritas yang ada 

dengan ancaman hukum yang bersifat represif di atas.29 

Agama, menurut Durkheim, merupakan institusi penting yang menopang 

integrasi sosial. Gagasan mengenai yang suci dalam agama, sesuatu yang berbeda 

dari yang keseharian, sesuatu yang melampaui dunia keseharian yang nyata 

merupakan simbol dari keberadaan kolektivitas yang transenden, yang mengatasi 

dunia pengalaman keseharian. Dengan cara demikian, terciptalah situasi 

emosional tempat individu kehilangan individualitasnya dan kontrol dirinya serta 

terhanyut ke dalam suatu keadaan yang secara emosional "tinggi".30 

 
28 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h.29.  
29 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h.30.   
30 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h.30.   
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Bukan hanya agama yang mempunyai kecenderungan analogis dan 

fungsional dalam struktur masyarakat, melainkan bahkan, bagi Durkheim, Semua 

sistem pengetahuan masyarakat titik misalnya, semua pengetahuan tergantung 

pada bahasa, bahasa sendiri merupakan produk sosial, bukan ciptaan individu. 

Bahkan, kategori-kategori berpikir yang mendasar seperti waktu, ruang, kelas, 

kekuasaan, sebab, dan lain-lain, muncul dari kehidupan sosial dan menurunkan 

struktur sosial.31 

2) Masyarakat sebagai Jaringan Tindakan Sosial yang Bermakna (Max 

Weber) 

 Teori Weber mengemukakan bahwa ada beberapa teori sosial yang lebih 

bersifat institusional dan structural. Pertama, teori mengenai stratifikasi sosial. 

Dalam hal ini Weber mengemukakan adanya tiga dasar yang berbeda dari 

stratifikasi sosial, yaitu dasar ekonomi yang melahirkan kelas-kelas sosial, dasar 

kultural yang membentuk status-status sosial, dan dasar politik yang membuahkan 

kelompok-kelompok kekuasaan politik.32 

Stratifikasi sosial atas dasar Budaya adalah stratifikasi sosial yang 

didasarkan pada ikatan subjektif para anggota dalam status sosial tertentu, 

kesamaan dalam gaya hidup mereka, kesamaan dalam kebiasaan dan juga 

keturunan.33 

 
31 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h.31.   
32 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h.32-33.    
33 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h.33.    
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Stratifikasi sosial atas dasar politik berarti stratifikasi sosial yang dibangun 

atas dasar kemampuan untuk mempengaruhi orang lain memaksakan kehendak 

kepada orang lain meskipun terdapat perlawanan dari orang lain itu.34 

3) Masyarakat sebagai Interaksi (Georg Simmel) 

Menurut Simel, peningkatan jumlah orang yang terlibat dalam interaksi 

dapat mengubah pola interaksi, memunculkan bentuk-bentuk alternatif 

pengelompokan dan keterlibatan sosial. Ada pengelompokan sosial yang 

didasarkan pada ikatan geografis ikatan profesi yang melampaui batas geografis, 

ikatan kepentingan bersama yang menuntut penggunaan kriteria rasional. Simbol 

mengatakan bahwa semakin kompleks suatu masyarakat, semakin rasional ikatan 

yang digunakan untuk para anggotanya, dan semakin lemah tingkat keterlibatan 

individu di dalamnya sebagai akibat dari adanya aneka pengelompokan atau 

kelompok ganda.35 

Kebudayaan, kata simbol, merupakan produk kegiatan manusia yang 

kreatif. Akan tetapi, sekali kreativitas itu dihasilkan dan berbentuk, hasil 

kreativitas itu justru menghalangi kemungkinan kreativitas yang baru. Karenanya 

ada suatu ketegangan yang inheren antara proses kehidupan subjektif yang terus-

menerus berusaha mengungkapkan dirinya secara kreatif dan bentuk-bentuk 

budaya objektif yang harus dihasilkan oleh kegiatan kreatif itu.36 

 
34 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme, h. 33.     
35 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h. 36-37.     
36 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme, h. 37.     
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Selain itu perkembangan kemampuan kreatif individu menuntut mereka 

untuk menginternalisasikan produk budaya objektif yang ada ke dalam kesadaran 

subjektifnya Namun demikian kenyataan subjektif ini jarang sempurna dan 

mungkin menghasilkan ketegangan antara proses kehidupan kreatif yang sedang 

berjalan dalam kesadaran subjektifnya dan logika serta dinamika inheren dalam 

bentuk-bentuk budaya objektif itu sendiri. Hubungan timbal balik yang berbentuk 

dialektis antara proses kehidupan subjektif dengan bentuk-bentuk budaya objektif 

menghasilkan ide yang disebut simbol sebagai tragedi kebudayaan titik tragedi itu 

justru ada dalam kenyataan bahwa perkembangan bentuk-bentuk budaya objektif, 

karena logika intrinsiknya sendiri hasilnya dapat menghambat proses kehidupan 

yang membuat bentuk-bentuk itu menjadi sesuatu yang ada.37 

Sosiologi menelaah yang objektif dan ilmiah tentang kehidupan manusia 

dalam hidup bermasyarakat yang mengalami proses sosial. Sosiologi mempelajari 

lembaga sosial hingga masalah ekonomi, agama, politik, budaya dan sebagainya 

yang menjadi bagian dari struktur sosial untuk mencari tahu bagaimana 

masyarakat dimungkinkan, bagaimana masyarakat berlangsung dan bagaimana 

masyarakat itu tetap ada. 

 

 

 

 

 

 
37 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme, h. 37.     
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2. Sastra 

Istilah sastra di Barat memiliki penggunaan kata dan sinonim dalam 

berbagai bahasa: literature (Inggris dan Prancis), letteratura (Italia), literature ُ ُ

(Spanyol) dan literatur (Jerman). 38  Dalam bahasa Arab, sastra disebut adab. 

Bentuk jamak (plural)-nya adalah Adâb. Secara leksikal, kata adab selain berarti 

sastra juga etika (sopan santun), tata cara, filologi, kemanusiaan, kultur, dan ilmu 

humaniora.39 Dalam bahasa Indonesia, kata adab ini diserap bukan dengan makna 

sastra, tetapi sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan kemajuan, atau 

kecerdasan.40  Tampaknya, makna adab dalam arti sopan santun dalam bahasa 

Indonesia itu diambil dari buku-buku keagamaan seperti buku-buku Imam al-

Ghazali atau semisal buku kumpulan hadis Bulûg al-Marâm karya Ibnu Hajar al-

‘Asqalani.41 

Menurut Gramsci, seni sastra memiliki posisi penting sebagai strategi 

budaya untuk mendistribusikan dan menanam ide dengan cara-cara tertentu 

sehingga sastra memiliki kekuatan untuk menangkap perhatian, membangkitkan 

serta mengaduk-aduk perasaan pembaca.42 

Karya sastra menurut Swingewood adalah dokumen sosiobudaya yang 

dapat digunakan untuk melihat suatu fenomena dalam masyarakat pada masa 

tersebut. Inilah yang kemudian diistilahkan sebagai dokumentasi sastra yang 

merujuk pada cerminan jaman. Swingewood mengutip pernyataan Luis De Bonald 

 
38 J. Hillis Miller, 'n al-Adab. (El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo. Arabic 

Translation, Nasional Center for Translation. 2015), h. 21. 
39Prof. Dr. Syukron KamiL, M.A. Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern. h.3.  
40Prof. Dr. Syukron KamiL, M.A. Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern. h.3.  
41Prof. Dr. Syukron KamiL, M.A. Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern. h.3.   
42 Rosmah Tami, dkk. Hegemoni (Studi Negosiasi dan Konsensus Produk Budaya di 

Indonesia). (Alauddin University Press: 2021). h. 80.  
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yang beranggapan bahwa dengan melakukan close reading terhadap suatu karya 

sastra ‘nasional’, akan diketahui pula apa yang berlaku pada masyarakat tersebut. 

Demikian juga pernyataan Stendhal bahwa novel adalah “mirror journeying down 

the high road.43 

Menurut Goldman, sebagai fakta kemanusiaan, karya sastra merupakan 

struktur yang berarti (stignifikan structure). Yang dimaksudkan adalah, bahwa 

penciptaan karya sastra adalah untuk mengembangkan hubungan manusia dengan 

dunia. Karena sifatnya yang demikian, karya sastra tidak dapat dilepaskan dari 

subjek penciptanya. Hanya saja, Goldman tidak menyetujui anggapan bahwa 

subjek karya sastra itu adalah individu. Menurutnya, karya sastra atau karya 

kultural yang besar merupkan produk dari subjek trans-individual atau kolektif 

karena mempunyai pengaruh dalam sejarah sosial secara keseluruhan.44 

Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif baik 

secara tulisan maupun bahasa yang inovatif, imajinatif dan fiktif yang 

diekspresikan oleh jiwa pengarang. Sastra sendiri biasanya diciptakan sesuai 

dengan fakta sosial dalam masyarakat yang dialami oleh pengarangnya.  

Adapun unsur-unsur sastra menurut Josef al-Hasyimi, dkk,. yaitu sebagai 

berikut.45 

 
43Swingewood, Alan and Diana Laurenson. The Sociology of Literature. (Paladine: 1972). 

h. 13. 
44Faruk. Metode Penelitian Sastra Sebuah Penjelajahan Awal. (Pustaka Pelajar: cet.1, Juli 

2012). h.91.  
45 Hanik MAhliatussikah, Pembelajaran Puisi Teori dan Penerapan dalam Kajian Puisi 

Arab, (Universitas Negeri Malang: 02 April 2020, h. 7. 

http://repository.um.ac.id/1206/1/Pembelajaran%20Puisi%20Teori%20dan%20Penerapannya%20-

%20Hanik%20Mahliatussikah.pdf)   
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(1) Unsur akal pikiran. Sastra diciptakan dengan menggunakan 

pikiran yang mendalam mengenai suatu fenomena dalam hidup. Pencipta 

sastra hendaknya memiliki pikiran yang jernih, mendalam dan cerdas. 

(2) Unsur emotif, yaitu terkait dengan perasaan. Seorang sastrawan menulis 

suatu tema yang membekas dalam hatinya kemudian ia juga berusaha 

mempengaruhi pembaca. Unsur emosi ini dapat tercipta jika karya itu (a) 

mengandung kekuatan dan hidup, (b) keragaman dalam mengungkapkan 

perasaannya, dan (c) kejujuran dan alamiah 

(3) Unsur khayal, yaitu imajinasi atau khayalan yang terlintas dalam benak 

pembaca atau pendengar karya sastra. 

(4) Unsur seni. Biasanya ditandai oleh bagusnya karangan, indahnya gaya dan 

struktur. 

Sastra memiliki dua genre, yaitu prosa (natsr) dan puisi (Puisi). Jenis-jenis 

puisi meliputi epik, lirik, dan dramatik. Adapun jenis-jenis prosa meliputi prosa 

fiksi (novel, roman, cerpen, novelet) dan drama (drama prosa dan drama puisi). 

Drama biasanya mengandung plot cerita berupa pengenalan, konflik, klimaks, 

penguraian masalah, dan penutup.46 

Dalam sastra, dikenal aliran-aliran sebagai berikut.47 

(1) Aliran Realisme: menggambarkan kehidupan yang tidak baik agar menjadi 

baik, menggambarkan kebobrokan moral dalam masyarakat, 

 
46 Hanik Mahliatussikah, Pembelajaran Puisi Teori dan Penerapan dalam Kajian Puisi 

Arab. h. 8.  
47 Hanik Mahliatussikah, Pembelajaran Puisi Teori dan Penerapan dalam Kajian Puisi 

Arab, h. 8.  
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menggambarkan kehidupan masyarakat yang sungguh-sungguh. Tokoh 

aliran ini adalah Gustave Flaubert dengan karyanya “Madame Bouvary”. 

(2) Aliran Naturalisme: menggambarkan objek setepat-tepatnya, 

menggambarkan kehidupan masyarakat yang sungguh-sungguh, ada 

renungan kejiwaan. Tokohnya adalah Emile Zola (karyanya: J’accuse), 

Flaubert Zola, DH Laurence dengan (karyanya: Madame Chaterley’s 

lover). 

(3) Aliran Romantik: mengutamakan perasaan sebagai reaksi 

terhadap aliran rasionalisme, kerinduan masa silam dan ingin lari dari 

kenyataan. 

(4) Aliran Surrealisme: aliran yang lebih realisme, termasuk ekspresionisme, 

seperti angkatan 45, ingin menyatakan pikiran tanpa pengawasan akal 

budi. Aliran-aliran tersebut kemudian mempengaruhi sastra di Indonesia 

dengan munculnya sastra absurd yang dipelopori oleh Putu Wijaya pada 

tahun 1970-an. 

3. Sosiologi Sastra 

Sosiologi sastra sebagai ilmu dalam penerapannya tidak pernah berdiri 

sendiri, karena secara ikhwal memuat bidang keilmuan yang beragam dan tidak 

berdiri sendiri. Di samping ilmu sastra itu sendiri, ilmu yang saling terkait antara 

lain adalah sosiologi, psikologi, filsafat, dan lain-lain. Keberadaan ilmu-ilmu itu 

saling terkait dan saling membantu dalam cara kerjanya. Misalnya, untuk 

mengungkap perilaku tokoh perlu pemahaman mengenai karakter sehingga harus 

dibantu dengan ilmu psikologi; untuk mengetahui kapasitas latar sosial maka 
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diperlukan pengetahuan tentang aspek ilmu sosial dan budaya; sedangkan untuk 

memahami gaya bahasa diperlukan pengetahuan tentang retorika dalam linguistik, 

dan sebaliknya.48 

Pendekatan sosiologi sastra yang paling sering dilakukan saat ini menaruh 

perhatian yang besar terhadap aspek dokumenter sastra landasannya adalah 

gagasan bahwa sastra merupakan cerminan zamannya. Pandangan ini beranggapa 

bahwa sastra merupakan cermin langsung dari berbagai segi struktur sosial, 

hubungan kekeluargaan, pertentangan kelas dan lain-lain.49  

Sosiologi sastra salah satu pendekatan kajian sastra untuk memahami dan 

menilai isi kandungan karya sastra itu sendiri, namun tetap mempertimbangkan 

nilai-nilai kehidupan sosial dalam masyarakat. 

Berbeda dari berbagai ahli sosiologi seni/sastra lai nya, Janet Wolff dalam 

bukunya yang berjudul Hermeneutic Philosophy and The Sociology of Art (1975) 

ingin membangun sosiologi seni pada level makna. Sosiologi seni yang demikian, 

menurutnya, perlu dipersiapkan untuk berurusan dengan banyak problem dalam 

bidang tersebut, problem problem yang cenderung diabaikan dan tidak terjelaskan 

oleh pendekatan-pendekatan lain. Sosiologi pada level makna itu dikatakan harus 

dapat berbicara tentang karya-karya seni itu sendiri dalam pembicaraan mengenai 

tempat-tempatnya di dalam masyarakat.50 

 

 
48 Drs. Sujarwa, M.Hum, Model dan Paradigma Teori Sosiologi Sastra. (Yogyakarta, 

2019), h. 4.  
49 Sapardi Djoko Damono, Pedoman Penelitian Sosiologi Sastra. (Pusat Bahasa 

Departeman Pendidikan Nasional: Jakarta, 2002,), h. 11.  
50 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernism,. h. 202.   
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D. Strukturalisme Konstruktif 

1. Konsep Teori Strukturalisme Konstruktif 

Teori strukturalisme konstruktif lahir dari perpaduan antara teori yang 

saling bertentangan yaitu teori struktural dan teori eksistensialisme. Kedua teori 

ini mempunyai pandangan yang sangat berbeda bahkan boleh dikatakan 

bertentangan. Bourdieu tidak setuju degan Aliran Strukturalisme Saussure,Levi-

Strauss,dan Strukturalisme Marxis, alasannya aliran strukturalis berfokus pada 

struktur-sruktur objektif dan mengabaikan proses konstruksi sosial.51 

Menurut Bourdieu dalam teori strukturalisme konstruktif, subjek atau agen 

bertindak dalam kehidupannya sehari-hari dipengaruhi oleh struktur atau aturan 

yang ada dalam masyarakat. Namun, agen dalam tindakannya bukan seperti 

boneka yang bergerak sesuai dengan aturan yang menggerakkan. Sebaliknya, agen 

dalam tindakannya bukan bertindak sesuka hatinya tanpa diatur oleh rambu-rambu 

dalam hal ini aturan atau budaya. Agen dalam tindakkannya sangat dipengaruhi 

oleh aturan yang berlakku dalam masyarakat.52 

Bourdieu berusaha untuk mengembalikan akktor-aktor kehidupan nyata 

yang tidak diperhatikan oleh aliran srtukturalis. Bourdieu berpendapat bahwa 

struktur juga terdapat dalam dunia sosial dan struktur objektif juga merupakkann 

hal yang independen dari kesadaran dan kehendak agensi yang mampu menutun 

atau membimbing praktik dan representasinya. 

Pemikiran ini diadopsi bourdieu menadi pemikiran konstruktifis untuk 

menjelaskan asal usul skema persepsi, pemikiran, dan tindakan serta struktur-

 
51 Mangihtu Siregar, Teori “gado gado” Pierre Bourdieu, jurnal sudii kultural (2016), Vol. 

1 No. 2, http://journals.an1mage.net/index.php/ajsk  h. 79 
52 Ibid. 
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struktur sosial. Menurut Bourdieu, strukturalisme konstruktif merupakan dasar 

dari konsepsi habitus, arena, dan modal cenderung dapat menelaskan gagasan 

dibalik produk budaya yang diciptakan oleh puisi. 

Kebudayaan merupakan struktur yang sudah ada dari sananya. 

Kebudayaan merupakan suatu abstraksi yang dapat bertahan lama atau tetap eksis 

tanpa intervensi para pelaku. Dalam hal ini kebudayaan hanya merupakan satu 

tidak akan berubah karena sudah menjadi struktur bertindak. 

Kabudayaan bentuknya given atau pemberian bukan konstruksi. Subjek 

atau agen bergerak sesuai dengan struktur yang sudah baku. Manusia bukan 

sebagai objek atau aktor atau agen tetapi menjadi objek yang hanya bergerak 

dalam bingkai struktur yang ada. Individu yang bergerak diluar struktur menjadi 

suatu penyimpangan. 

Menurut bourdieu, ada hubungan yang saling mempengaruhi antara 

subjektifitas dan objektifitas,antara agen dan struktur. Teori ini juga sering disebut 

dengan teori praktik sosial. Konsep penting dalam teori praktik bourdieu yaitu 

habitus, arena/ranah/medan (field),kekerasan simbolik (syimbolic violence), modal 

(capital), dan strategi (strategy). 

a. Habitus 

Konsep habitus merupakan kunci dalam sintesa teoretis Bourdieu. 

Menurutnya habitus merupakan suatu sistem melalui kombinasi struktur objektif 

dan sejarah personal, disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah yang 

berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu 

secara objektif. 
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Habitus merupakan pembatinan nilai-nilai sosial budaya yang beragam dan 

rasa permainan (feel foor the game) yang melahrkan bermacam gerakan yang 

disesuaikan dengan permainan yang sedang dilakukan. Habitus adalah hasil 

internalisasi struktur dunia sosial, atau struktur sosial yang dibatinkan. 

Habitus merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir 

dan berinteraksi dengann masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus 

bukan bawaan alamiah atau kodrat tetapi merupakan hasil pembelajjaran lewat 

pengasuhan dan bersosialisasi dalam masyarakat. Proses pembelajarannya sangat 

halus, tak disadari dan tampil sebagai hal yang wajar. 

Individu bukanlah agen yang sepenuhnya bebas, dan juga bukan produk 

pasif dari struktur sosial. Habitus berkaitan erat dengan arena/medan, karena 

prakktik-praktik tindakan agen merupakan habitus yang dibentuk oleh arena, 

sehingga habitus dipahami sebagai aspek budaya. 

Field dalam konsep Bourdieu merupakan ruang sebagai tempat para 

aktor//agen sosial saling bersaing untuk mendapatkan berbagai sumber daya 

material ataupun kekuatan simbolis. Pendekatan teoritis dilakukan Bourdieu 

adalah untuk menggambarkan bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan seseorang 

dalam kehidupannya pada dasarnya adalah sesuatu yang lain dari keinginannya 

atau hanya sekedar dari struktur sosial dan struktur material. Individu dalam 

tindakannya dipengaruhi oleh struktur atau yang kolektif/sosial. Struktur-struktur 

yang ada dalam masyarakat diinternalisasi oleh aktor-aktor sosial sehingga 

berfungsi secara efektif. Internalisasi berlangsung melalui pengasuhan, aktifitas 

bermain, dan juga pendidikan dalam masyarakat baik secara sadar maupun tidak 
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sadar. Sepintas habitus seolah-olah sesuatu yang alami atau pemberian akan tetapi 

dia adalah konstruksi. 

Aktor atau agen dalam bertindak bukanlah seperti boneka atau mesin yang 

bergerak apabila ada yang memerintah. Agen adalah individu yang bebas bergerak 

seturut dengan keinginannya. Di satu sisi agen merupakan individu yang terikat 

dalam struktur atau kolektif/sosial namun di sisi yang lain agen adalah individu 

yang bebas bertindak. Sintesis dan dialektika antara struktur objektif dengan 

fenomena subjektif inilah yang disebut sebagai habitus. Hasil hubungan dialektika 

antara struktur dan agen terlihat dalam praktik. Praktik tidak ditentukan secara 

objektif dan juga bukan kemauan bebas.  

Habitus yang ada pada suatu waktu tertentu merupakan hasil dari 

kehidupan kolektif yang berlangsung lama. Habitus dapat bertahan lama namun 

dapat juga berubah dari waktu ke waktu. Habitus menghasilkan dan dihasilkan 

oleh kehidupan sosial, artinya habitus sebagai struktur yang menstruktur sosial 

dan juga habitus sebagai struktur yang terstruktur. Dengan demikian Bourdieu 

memberi defenisi habitus sebagai suatu sistem disposisi yang berlangsung lama 

dan berubah-ubah (durable, transposable disposition) yang berfungsi sebagai basis 

generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. 
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b. Modal  

Habitus berkaitan dengan modal sebab sebagian habitus berperan sebagai 

pengganda modal secara khusus modal simbolik. Modal dalam pengertian 

Bourdieu sangatlah luas karena mencakup: modal ekonomi, modal budaya, dan 

modal simbolik digunakan untuk merebut dan mempertahankan perbedaan dan 

dominasi. 

Modal harus ada dalam setiap ranah, agar ranah mempunyai arti. 

Legitimasi aktor dalam tindakan sosial dipengaruhi oleh modal yang dimiliki. 

Modal dapat dipertukarkan antara modal yang satu dengan modal yang lainnya, 

modal juga dapat diakumulasi antara modal yang satu dengan yang lain. 

Akumulasi modal merupakan hal yang sangat penting di dalam ranah. Contoh ini 

dapat dilihat di Negara Indonesia dari kecenderungan para pengusaha menjadi 

terjun di bidang politik. Pengusaha yang mempunyai modal ekonomi berlomba 

untuk merebut kursi di legislatif maupun di eksekutif. Modal ekonomi yang 

dimiliki para pengusaha ditukar menjadi modal sosial (untuk mendapatkan 

kedudukan di pemerintahan dalam arti luas). Selain dipertukarkan, juga terjadi 

pengakumulasian modal sebab seorang pengusaha yang sudah memiliki modal 

ekonomi bertambah lagi dengan modal sosial karena dia berhasil sebagai pejabat 

publik. Pengusaha yang awalnya mempunyai satu macam modal, menjadi 

mempunyai lebih dari satu macam modal sekaligus yaitu modal ekonomi, modal 

sosial dan juga modal simbolis.  

c. Ranah  
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Konsep ranah atau arena atau medan (field) merupakan ruang atau semesta 

sosial tertentu sebagai tempat para agen/aktor sosial saling bersaing. Di dalam 

ranah/arena para agen bersaing untuk mendapatkan berbagai sumber maupun 

kekuatan simbolis. Persaingan bertujuan untuk mendapat sumber yang lebih 

banyak sehingga terjadi perbedaan antara agen yang satu dengan agen yang lain. 

Semakin banyak sumber yang dimiliki semakin tinggi struktur yang dimiliki. 

Perbedaan itu memberi struktur hierarki sosial dan mendapat legitimasi seakan-

akan menjadi suatu proses yang alamiah. 

Ranah merupakan kekuatan yang secara parsial bersifat otonom dan di 

dalamnya berlangsung perjuangan posisiposisi. Posisi-posisi itu ditentukan oleh 

pembagian modal. Di dalam ranah, para agen/aktor bersaing untuk mendapatkan 

berbagai bentuk sumber daya materiil maupun simbolik. Tujuannya adalah untuk 

memastikan perbedaan yang akan menjamin status aktor sosial. Dengan adanya 

perbedaan tersebut si aktor mendapat sumber kekuasaan simbolis dan kekuasaan 

simbolis akan digunakan untuk mencapai keberhasilan lebih lanjut 

2. Kebudayaan 

Kebudayaan merupakan struktur yang sudah ada dari sananya. 

Kebudayaan merupakan suatu abstraksi yang dapat bertahan lama atau tetap eksis 

tanpa intervensi para pelaku. Dalam hal ini kebudayaan hanya merupakan satu 

tidak akan berubah karena sudah menjadi struktur bertindak. 

Kabudayaan bentuknya given atau pemberian bukan konstruksi. Subjek 

atau agen bergerak sesuai dengan struktur yang sudah baku. Manusia bukan 

sebagai objek atau aktor atau agen tetapi menjadi objek yang hanya bergerak 
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dalam bingkai struktur yang ada. Individu yang bergerak diluar struktur menjadi 

suatu penyimpangan. 

3. Metode Strukturalisme Konstruktif 

Teori strukturalisme konstruktif Merupakan gabungan atau persilangan 

dari dua teori yang memiliki perbedaan dalam Sudut pandangnya. Dengan 

dilakukannya penggabungan atau persilangan dari dua teori tersebut maka 

Terbentuklah jalan tengah atau solusi dengan menciptakan teori baru yang 

dianggap lebih relevan oleh Pierre Bourdieu. Dan konsep-konsep penting yang 

menjadi kunci dalam teori Pierre Bourdieu seperti habitus, ranah, modal 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat berjalan sendiri. Dalam hal ini habitus 

memerlukan ranah dan akan menghasilkan produk yang disebut praktik. 

a. Habitus 

Secara literer, habitus berasal dari bahasa Latin yang artinya mengacu 

kepada kondisi, penampakan atau situasi yang tipikal atau habitual, khususnya 

pada tubuh. Bourdieu mempertahankan beberapa makna asli konsep ini dalam 

hubungan antara tubuh dan habitus. Pertama, dalam nalar yang sepele, habitus 

hanya ada selama ia ada “di dalam kepala” aktor yakni ketika masih menjadi ide 

dan kepala merupakan bagian dari tubuh. Kedua, habitus hanya ada di dalam, 

melalui dan disebabkan oleh praksis aktor dan interaksi antara dia dan ligkungan 

yang melingkupinya: cara berbicara, cara bergerak, cara membuat sesuatu, dan 

lain-lain. Dalam hal ini secara empiris, habitus bukanlah konsep yang abstrak dan 

idealis. Ia bukan hanya termanifestasi dalamperilaku, namun merupakan bagian 

yang integral dari pelaku. Ketiga, transonomi praktis, yang tampak atau dapat 
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diakses panca indra seperti laki-laki atau perempuan, depan atau belakang, atas 

atau bawah, dan panas atau dingin. Menurut Bourdieu, habitus merupakan sistem-

sistem disposisi (skema-skema persepsi, pikiran, dan tindakan yang diperoleh dan 

bertahan lama) yang berupa gaya hidup (lifestyle), nilai-nilai (values), watak 

(disponsitions), dan harapan (espectation) kelompok sosial tertentu.53 

Pierre Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai pengkondisian yang 

dikaitkan dengan syarat-syarat keberadaan suatu kelas. Menurutnya sistem-sistem 

disposisi tahan waktu dan dapat diwariskan, struktur-struktur yang dibentuk, yang 

kemudian akan berfungsi juga sebagai struktur-struktur yang membentuk adalah 

merupakan hasil dari suatu habitus. 

Dengan demikian, habitus adalah merupakan hasil ketrampilan yang 

menjadi tindakan praktis (tidak selalu disadari) yang kemudian diterjemahkan 

menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam 

lingkungan sosial tertentu. Habitus menghasilkan perbedaan gaya hidup dan 

praktik-praktik kehidupan yang diperoleh dari pengalaman individu dalam 

berinteraksi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka definisi habitus yang dikemukakan 

Bourdieu dapat diformulasikan menjadi sumber penggerak tindakan, pemikiran, 

dan representasi. Hal ini mencakup beberapa prinsip, diantaranya: pertama, 

habitus mencakup dimensi kognitif dan afektif yang terejewantahkan dalam 

sistem disposisi.54 

 
53Nanang Martono, Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan 

Pierre Bourdieu (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 36. 
54 richard Harker, Cheelen Mahar, Chris Wilkes, (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik,   

(Yogyakarta: Jalasutra, 2009), Hal, 13 
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Kedua, habitus merupakan proses dialektika dari “struktur-struktur yang 

dibentuk (structured structure) dan “struktur-struktur yang membentuk” 

(structuring structure). Karena itu, disatu sisi habitus berperan membentuk 

kehidupan sosial, namun disisi lain habitus juga dibentuk oleh kehidupan sosial. 

Dalam konteks seperti ini, Ritzer mengungkapkan bahwa habitus dapat bermakna 

sebuah proses “dialektika internalisasi eksternalitas dan eksternalisasi 

internalitas.55 

Prinsip ketiga, habitus dilihat sebagai produk sejarah. Bourdieu 

mengemukakan “the habitus, the product ofhistory, produces individual and 

collective practices, and hence history, in accordance whit the schemes 

engendered by history”. 

Dengan demikian, habitus merupakan hasil pembelajaran dan sosialisasi 

individu maupun kelompok, terkadang pengaruh masa lalu. Prinsip keempat, 

habitus bekerja di bawah aras kesadaran dan bahasa, melampaui jangkauan 

pengamatan instrospektif atau kontrol oleh keinginan actor Kebanyakan 

masyarakat yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai adat (termasuk 

masyarakat Kei) akan selalu menerima suatu tradisi sebagai yang terberi, pesan-

pesan leluhur sebagai yang selalu benar dan tidak perlu diperdebatkan. 

Fenomena seperti ini akan terus hidup kerena dibungkus dalam bahasa 

yang halus (bujukan dan rayuan), seolah-olah semua baik adanya, namun dibalik 

itu terdapat kekuasaan simbolik yang dimanfaatkan, dipaksakan oleh mereka yang 

memiliki kuasa. Walupun demikian, habitus juga memberikan strategi bagi 

 
55 George Ritzer, Modern Sociological Theory, (The McGraw-Hill Companies INC 1996) 

hal, 405. 
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individu untuk mengatasi berbagai situasi yang terus berubah, lewat pengalaman-

pengalaman masa lalu, karena itu, habitus berfungsi sebagai matriks persepsi, 

apersepsi, dan tindakan. Berdasarkan itu, maka dapat dikatakan bahwa sebuah 

tindakan tidak selamanya dipengaruhi oleh kesadaran dan ketaatan pada aturan, 

namun habitus turut memberi arah (pendorong selakigus penghambat) bagi 

individu untuk bertindak. Dengan demikian, habitus memberi keleluasan bagi 

aktor untuk berimprovisasi, bebas, dan otonom.Habitus adalah “struktur mental 

atau kognitif” yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial.56 

Dalam berhubungan dengan dunia sosial, individu tidak terlepas dari 

interaksi dan ruang sosial. Untuk memenuhi syarat atau penerimaan secara sosial, 

individu harus mempunyai kapital dalam memenuhi interaksi dan ruang sosialnya 

dengan orang lain. Kapital menurut Bourdieu terdiri dari ekonomi, sosial, budaya, 

simbolik. Bagi seorang intelektual publik harus mempunyai habitus yang baik 

dengan membaca buku, agar mendapatkan kapital budaya (pengetahuan dan 

diskusi) yang baik pula. Dengan mempunyai habitus buku dan kapital budaya, 

seorang intelektual publik bisa bersaing dan bertahan di ranah akademik.  

Ranah adalah sejenis pasar kompetitif yang di dalamnya berbagai jenis 

modal (ekonomi, kultural, sosial, simbolis) digunakan dan dimanfaatkan. 57 

Dengan kata lain, ranah berarti pergaulan di kampus dan saat diskusi mata kuliah 

di klas. Praktik sosial seperti kuliah di kelas antara dosen dan mahasiswa, yang 

terdiri dari beberapa individu menggambarkan habitus dan kapital yang berbeda-

 
56 ritzer & goodman. Teori sosiologi klasik –post modern edisi terbaru (trans: nurhadi). 

Yogyakarta: kreasi wacana. 2012. Hlm: 581  
57 Ibid, 583 
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beda. Selain itu, habitus juga didefenisikan sebagai struktur mental atau kognitif 

yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial.  

Habitus dibayangkan sebagai struktur sosial yang diinternalisasikan yang 

diwjudkan. Sebagai contohnya, kebiasaan makan dengan menggunakan tangan 

kanan, yang dipelajari seseorang sejaka kecil dari orang-orang yang ada 

disekitarnya, sehingga terbawa sampai ia dewasa, karena kebiasaan tersebut sudah 

ia internalisasikan dalam dirinya. Sebagai contoh lainnya, yaitu kebiasaan 

seseorang berjalan di sebelah kiri pada jalan umum dan raya, dikarenakan 

peraturan lalu-lintas, dimana hal itu merupakan peraturan dalam kehidupan sosial 

yang harus ditaati, karena ketaatan dari individu tersebut, hal yang tadinya 

merupakan peraturan menjadi kebiasaan kareana sudah terinternalisasi dalam diri 

setiap individu. Sehingga dapat dikatakan bahwa habitus adalah struktur sosial 

yang diinternalisasi sehingga menjadi suatu kebiasaan yang terus diwujudkan. 

Habitus yang ada pada waktu tertentu merupakan hasil ciptaan kehidupan 

kolektif yang berlangsung selama periode histories yang relative panjang. Habitus 

menghasilkan, dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Dan tindakanlah yang 

mengantarai habitus dan kehidupan sosial.Menurut Bourdieu, habitus semata-mata 

“mengusulkan” apa yang sebaiknya dipikirkan orang dan apa yang sebaiknya 

mereka pilih untuk sebaiknya dilakukan. 58  Seperti halnya makan, minum, 

berbicara, dan lain sebagainya.Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang 

menjadikan individu berhubungan dengan dunia sosialnya. Individu dibekali 

dengan serangkaian skema yang telah diinternalisasikan pada diri mereka yang 

 
58 George Ritzer, dan Doouglas Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Kencana, 

2003), , Hlm 523-524. 
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kemudian gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi, dan 

mengevaluasi dunia sosialnya. Habitus merupakan struktur yang dibentuk dan 

membentuk. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial. Di satu sisi, 

habitus” menstrukturkan struktur” artinya habitus adalah struktur yang 

menstrukturkan dunia sosial. Disisi lain, dia adalah ”struktur yang terstrukturkan” 

artinya habitus adalah yang distrukturkan oleh dunia sosial. 

Meskipun habitus adalah satu struktur terinternalisasi yang menghambat 

pikiran dan pilihan bertindak, ia tidak menentukannya. Tiadanya determinisme ini 

adalah salah satu hal utama yang membedakan posisi Bourdieu dari posisi 

strukturalis arus utama. Bagi Bourdieu habitus sekedar menyarankan apa yang 

seharusnya dipikirkan orang dan apa yang seharusnya mereka pilih untuk 

dilakukan.  Karena habitus merupakan struktur yang menstrukturkan, maka ia 

menjadi kesadaran dan sikap yang tertanam dalam diri. Pada gilirannya kebiasaan 

itu berfungsi sebagai kerangka yang melahirkan dan memberi bentuk kepada 

persepsi, presentasi dan tindakan seseorang. Habitus memang lahir dalam kondisi 

sosial tertentu, namun dia bisa dialihkan ke kondisi sosial yang lain dan karena itu 

bersifat transposable. Artinya, bisa saja lahir kebiasaan sosial lain. Dengan kata 

lain, kebiasaan sosial yang dibentuk itu menjadi cara penyelesaian dari suatu 

masalah yang muncul dari suatu konteks sosial yang baru. Sebagai cara, tidak bisa 

disimpulkan secara serta merta. 
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Kemudian Kleden menarik tujuh elemen penting tentang habitus ini 

yakni59 (1) produk sejarah, sebagai perangkat disposisi yang bertahan lama dan 

diperoleh melalui latihan berulang kali (inculcation); (2) lahir dari kondisi sosial 

tertentu dan karena itu menjadi struktur  yang sudah diberi bentuk terlebih dahulu 

oleh kondisi sosial dimana dia diproduksikan. Dengan kata lain, ia merupakan 

struktur yang distrukturkan (structured-structures); (3) disposisi yang terstruktur 

ini sekaligus berfungsi sebagai kerangka yang melahirkan dan memberi bentuk 

kepada persepsi, representasi, dan tindakan seseorang  dan  karena  itu  menjadi 

structuring structures (struktur yang menstrukturkan); (4) sekalipun habitus lahir 

dalam kondisi sosial tertentu, dia bisa dialihkan ke kondisi sosial yang lain dan 

karena itu bersifat transposable; (5) bersifat pra sadar (preconcious) karena ia 

tidak merupakan hasil dari refleksi atau pertimbanganrasional. Dia lebih 

merupakan spontanitas yang tidak disadari dan tak dikehendaki dengan sengaja, 

tetapi juga bukanlah suatu gerakan mekanistis yang tanpa latar belakang sejarah 

sama sekali; (6) bersifat teratur dan  berpola, tetapi bukan merupakan ketundukan 

ke pada peraturan-peraturan tertentu. Habitus tidak hanya merupakan a state of 

mind, tetapi juga a state of body dan bahkan menjadi the site of incorporated 

history; (7) habitus dapat terarah kepada tujuan dan hasil tindakan tertentu, tetapi 

tanpa ada maksud secara sadar untuk mencapai hasilhasil tersebut dan juga tanpa  

penguasaan  kepandaian  yang bersifat khusus untuk mencapainya. 

b. Arena (Field) 

 
59 Mohammad Adib, “Agen dan Struktur dalam Pandangan Bourdieu”, jurnal Bio Kultur 

(No.2, vol. I th 2012), h. 97. 
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Dalam kehidupan sosial, Bourdieu menjelaskan perlu adanya pemahaman 

terhadap interaksi di antara manusia, begitu pun dalam menerangkan kejadian atau 

fenomena sosial, untuk melihat apa yang dikatakan atau yang tengah terjadi. 

Butuh memeriksa ruang/ranah sosial (social space), tempat interaksi, transaksi, 

dan peristiwa berlangsung. Untuk pemahaman itu, analisis sosial dilakukan. 

Bukan hanya menempatkan objek investigasi pada sejarah tertentu dan 

konteksrelasional atau lokal/nasional/internasional melainkan menginterogasi 

langkah-langkah pada pengetahuan mengenai obyek.60 

Arena (field) menurut Bourdieu merupakanruang sosial-ruang kompetitif 

yang memuat beragam interaksi, transaksi, atau peristiwa. Apabila dianalogikan, 

arena seperti permainan (game) sepak bola karena memiliki aturan, sejarah, 

pemain unggulan, legenda, dan pengetahuan. Di arena sosial, ada posisi-posisi 

agen sosial (manusia atau institusi), ada keterbatasan terhadap apa yang 

boleh/tidak, ada doksa (aturan-aturan yang tidak dipertanyakan lagi karena 

dianggap wajar). Dalam arena sosial pula, ada kompetisi seperti permainan sepak 

bola. Agen-agen sosial menggunakan ragam strategi guna memertahankan atau 

mengimprovisasi posisi mereka yang terhubung dengan habitus dan capital. 

Bourdieu menyebut bahwa pendidikan di universitas elit penting untuk kapital 

cultural bagi agen-agen sosial guna mengambil posisi dominan di arena kekuasaan 

yang universal, termasuk arena pemerintahan, politik, seni, atau pendidikan. 

Pendidikan merupakan strategi yang digunakan oleh keluarga untuk 

mengabadikan atau memperluas posisi sosial. Pendidikan pun merupakan capital 

 
60 Basis, Bahasa Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan (Surabaya: Erlangga, 2003), Edisi 

11-12, h. 38. 
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simbolik yang bekerja sama dengan capital-capital lain demi keuntungan dan 

posisi agen sosial pada arena. 

Arena berperan dalam kebudayaan (pelestarian dan perkembangan). 

Dalam kebudayaan -misalnya di sebuah tempat/arena tertentu, ada agen-agen 

sosial yang memiliki habitus dan capital budaya yang sama, diwariskan oleh 

leluhur dan dipatuhi tanpa dipertanyakan oleh generasi-generasi berikutnya, 

bereproduksi selama ada agen yang menggunakan. Apabila suatu saat kebudayaan 

itu dikomersilkan atau terkait dengan pariwisata yang notabene menyangkut 

urusan uang (ekonomi), maka akan terjadi persaingan antar agen-agen dengan 

capital budaya yang sama. Persaingan tersebut di satu sisi bisa menimbulkan 

pelestarian dan perkembangan, agen yang mungkin cuma menganggap capital 

budaya yang diwarisi hanya untuk tradisi mendadak jadi serius untuk 

memanfaatkan capital budaya tersebut.61  

Di sisi lain, bisa terjadi perubahan agar terlihat lebih menarik untuk sektor 

pariwisata atau disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kaitan antara capital 

budaya, kebudayaan, dan kapitalisme ekonomi terlihat di kasus seperti itu. 

Menilik kembali pada diagram arena mengenai sumbu capitalekonomi dan 

budaya. 

Apabila dipetakan, agen dengan capital budaya yang dikomersilkan akan 

mendapat keuntungan dari segi capital ekonomi. Ketika dipertandingkan dalam 

arena sosial, meski dengan capital budaya yang sama, apabila capital ekonomi 

berbeda maka yang menang dalam arena tersebut adalah pemilik capital ekonomi 

 
61 Ibid, 41.  
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yang tinggi karena memiliki capital ekonomi yang tinggi mendominasi/berkuasa 

dengan kekuatan materi-nya. Agen yang memiliki perekonomian di atas agen 

pesaing dianggap lebih sukses dan disegani.  

c. Kekerasan Simbolik (Syimbiolice Violence) 

Memahami kekuasaan dan kekerasan simbolik meniscayakan pemahaman 

kita akan peran bahasa sebagai sistem simbol. Selain berperan sebagai alat 

komunikasi dalam memahami dan menyampaikan pikiran serta perasaan antar 

manusia, bahasa memiliki peran laten yang seringkali tidak disadari, yaitu sebagai 

praktik kekuasaan. Dengan menggunakan simbol-simbol bahasa, ideologi yang 

terdapat dibaliknya dapat disemaikan perlahan-lahan secara tidak kentara. Tidak 

hanya terdiri dari sekumpulan kata-kata yang bermakna bagi pemahaman, lebih 

jauh bahasa dapat dijadikan sebagai instrumen kekerasan untukmendapatkan 

legitimasi dan memperebutkan kesempatan mendefinisikan realitas. Dominasi 

terhadap simbol merupakan kekuasaan yang dapat membuat orang mengenali dan 

mempercayai, memperkuat dan mengubah pandangan mengenai dunia. Seseorang 

atau kelompok dengan kekuasaan simbolik dapat mengendalikan simbol dan 

mengonstruksi realitas melalui tata simbol tersebut. Kekuatan kekuasaan simbolik 

merupakan kekuatan magis yang dapat membuat individu, kelompok atau 

masyarakat patuh mengikuti mobilisasi simbolik tersebut. Ketika mereka 

menerima begitu saja, tidak menyadari pemaksaan yang ditanamkan lewat simbol 

tersebut, maka pada saat itu praktik kekuasaan simbolik bekerja. Kekuasaan 

simbolik adalah kekuasaan yang bekerja melalui simbol-simbol bahasa untuk 
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menggiring mereka yang didominasi mengikuti makna yang diproduksi 

berdasarkan kepentingan yang mereka yang mendominasi.62 

Dalam menyembunyikan dominasinya, kekuasaan simbolik menggunakan 

cara-cara yang sangat halus agar tidak dikenali. Karena begitu halusnya praktik 

dominasi yang dijalankan, korban tidak menyadari bahwa yang terjadi adalah 

praktik kekuasaan. Alih-alih menolak, korban bahkan menerima praktik dominasi 

tersebut. Pada saat seperti itu, korban mengalami apa yang diistilahkan Bourdieu 

dengan kekerasan simbolik.63 

Kekerasan simbolik adalah kekerasan dalam bentuknya yang paling halus, 

kekerasan yang dikenakan kepada agen-agen sosial tanpa mengundang resistensi, 

sebaliknya malah mengundang konformitas. Bahasa, makna, dan sistem simbolik 

para pemilik kekuasaan ditanamkan dalam benak individu-individu lewat suatu 

mekanisme yang tersembunyi dari kesadaran. Dengan kata lain, kekerasan 

simbolik adalah pengenaan sistem simbolisme dan makna terhadap suatu 

kelompok atau kelas dengan suatu cara yang mereka alami sebagai legitimated. 64 

Legitimasi mengaburkan relasi kuasa yang memungkinkan pengenaan tersebut 

menjadi sukses. Semua itu tercapai melalui proses misrecognition (pengakuan 

secara salah), yaitu proses di mana relasi kuasa dirasakan tidak untuk apa adanya 

secara objektif, tetapi dalam bentuk yang membuat relasi kuasa itu legitimeted di 

 
62 Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power (Cambridge: Polity Press, 1991), h. 

165. 
63  Pierre Bourdieu, MasculineDomination (Stanford Calif: Stanford University Press, 

2001), h. 1. 
64  Pierre Bourdieu, Outline of Theory of Practice (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1990), h. 192. 
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mata orang-orang yang melihatnya.65 Misrecognition dapat pula dipahami sebagai 

mekanisme penyembunyian kekerasan menjadi sesuatu yang diterima sebagai 

‗yang memang sudah seharusnya demikian‘.Karena sudah mendapatkan 

legitimasi secara sosial, kekerasan simbolik yang mengambil bentuk sangat halus 

ini tidak mendapat penolakan dari korbannya.  

Mekanisme kekerasan simbolik berjalan dengan dua cara, yaitu eufemisasi 

dan sensorisasi. Eufemisasi membuat kekerasan simbolik tidak tampak, bekerja 

secara halus, tidak dapat dikenali, dan dipilih secara ‗tidak sadar‘. Bentuk 

kekerasan simbolik dapat berupa kepercayaan, kewajiban, kesetiaan, sopan 

santun, dan lain-lain. Sementara, mekanisme sensorisasi menjadikan kekerasan 

simbolik tampak sebagai bentuk dari pelestarian semua bentuk nilai yang 

dianggap sebagai moral kehormatan, seperti kesantunan, kesucian, 

kedermawanan, dan sebagainya yang biasanya dipertentangkan dengan moral 

rendah, seperti kekerasan, kriminal, ketidakpantasan, asusila, dan sebagainya.66 

Eufemisasi dan sensorisasi sebagai mekanisme kekerasan simbolik bekerja 

melalui bahasa. Bahasa menjadi sangat efektif digunakan untuk mengontrol 

pelaku sosial yang lain dalam rangka menciptakan dunia yang diinginkan. Dengan 

memiliki kekuasaan simbolik, pelaku sosial memiliki kekuasaan untuk 

memberikan nama dan membuat definisi seperti benar/salah dan baik/buruk.67
 

 

 
65 Richard Jenkins, Pierre Bourdieu (London dan New York: Routledge, 1992), h. 66. 
66  Pierre Bourdieu, Outline of Theory of Practice (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1990), h. 38-39. 
67  Pierre Bourdieu, Outline of Theory of Practice (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1990), h. 39. 
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BAB III 

MAHMOUD DARWISH 

A. Biografi Mahmoud Darwish 

Mah}mu˃d Salīm Husayn Darwisy lahir pada tanggal 13 Maret 1941 dari 

keluarga Muslim menengah di Desa al-Birwah, sebuah desa yang terletak di 

sebelah Timur Pantai Akka, Palestina. 1  Sejak kecil ia harus bersusah payah 

bersama keluarganya pindah ke Lebanon, setelah Israel berhasil menduduki 

Palestina. Pada masa umur tujuh tahun, beliau dan keluarganya melarikan diri ke 

Libanon karena Yahudi Israel pada tahun 1948 mengahancurkan kampung 

mereka.2  

Pada saat mereka kembali ke desa mereka, sekitar setahun kemudian, 

rumah itu telah dihancurkan dan sebuah kibbutz telah dibangun di sana. Karena 

keluarga Mahmoud Darwishtidak ada padda tahun 1949 ketika sensus pertama 

dilakukan di Israel, dan dengan demikian keluarga tersebut tidak terdaftar, merka 

dianggap sebagai “penyusup” atau penduduk illegal saat mereka kembali, yang 

berarti bahwa mereka tidak dapat memperoleh ID dan dapat dideportasi jika 

tertangkap. Mereka tinggal di desa Deir al-Assad (enam mil timur desa al-Birwa). 

Mereka menyembunyikan kehaddiran mereka dari pihak berwenang selama tiga 

tahun sampai mereka menerima surat-surat yang diperlukan. Pada tahun 1963, 

 
1Dalya Cohen Mor. Mahmud Darwish: Penyair dan Kekasih Yahudinya. (Diva Press: 

cet.1, Yogyakarta, 2022). h. 20. 
2Jumadil, Nazri Atoh. Strukturalisme Genetik dalam Puisi Mahmud Darwish. (Logat, v.8, 

no.2, November 2021). h. 98.  
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mereka pindah ke desa al-Jadida, beberapa mil di sebelah barat desa asli mereka, 

al-Birwa.3 

Perpindahan, pengasingan, dan kehilangan harta benda dan mata 

pencaharian datang sebagai pukulan besar bagi keluarga Mahmoud Darwishyang 

mengalami krisis ekonomi dan psikologis yang mendalam. Sarjana Palestina, 

Muna Abu Eid, mencatat bahwa Mahmoud Darwish, yang merupakan anak laki 

laki berusia tujuh tahu saat keluarganya melarikan diri ke Lebanon, pada saat itu 

menemukan makna "tanah air" (watan), sebuah konsep yang kemudian menjadi 

sesuatu yang sangat penting dalam hidup dan puisinya. Muna Abu Eid 

menjelaskan: 

...kedatangan kembali menjadi rotinya sehari-hari: kembalinya ke tempat 

itu, kembalinya ke waktu itu, kembalinya dari yang sementara ke yang 

kekal, kembalinya dari masa sekarang ke masa lalu dan masa depan, 

kembalinya dari ketidaklaziman ke alam, kembalinya dari kotak timah ke 

rumah batu. Dengan demikian, Palestina menjadi kebalikan dari segalanya, 

dan menjadi surga yang hilang. 

Sebagai anak muda, Darwish menunjukkan minat pada lukisan, musik, dan 

puisi. Ia disarankan menjadi penyair dan bukan pelukis karena keluarganya tidak 

memiliki kecukupan finansial untuk membelikannya bahan-bahan yang 

dibutuhkan untuk menggambar dan melukis. Sang ayah, seorang petani yang 

menjadi pekerja tambang, mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Mahmoud adalah anak kedua dari delapan bersaudara, lima laki-laki 

dan tiga perempuan. Tidak ada tradisi menulis puisi di keluarga Darwish, 

meskipun kakaknya, Ahmad, dan kakeknya, yang merupakan tokoh dominan di 

masa kecilnya, mendorongnya untuk menulis.4 

 
3Dalya Cohen Mor. Mahmud Darwish: Penyair dan Kekasih Yahudinya. h.21.  
4Dalya Cohen Mor. Mahmud Darwish: Penyair dan Kekasih Yahudinya. h.22.  
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Pada tahun 1995, ia kembali menghadiri pemakaman rekannya, Emile 

Habibi, menerima izin untuk tinggal di Haifa selama empat hari. Tahun itu 

Mahmoud Darwishdiizinkan untuk menetap Ramallah, tapi dia bilang dia merasa 

hidup dalam pengasingan di sana, dan tidak menganggap Tepi Barat sebagai 

"tanah air pribadinya".5 

Darwish sudah dua kali menikah dan bercerai. Istri pertamanya adalah 

penulisnya Rana Kabbani. Setelah mereka bercerai, pada pertengahan 1980-an, ia 

menikah dengan seorang penerjemah Mesir, Hayat Heeni. Dia tidak punya anak. 

Darwish memiliki riwayat penyakit jantung, mengalami serangan jantung pada 

tahun 1984. Ia menjalani dua kali operasi jantung, pada tahun 1984 dan 1998.6 

Kunjungan terakhirnya ke Israel adalah pada tanggal 15 Juli 2007, untuk 

menghadiri pembacaan puisi di Mt. Auditorium Carmel di Haifa. Di sana dia 

mengkritik kekerasan antar faksi Fatah dan Hamas sebagai "percobaan bunuh diri 

di jalanan".7 

Ia meninggal pada tanggal 9 Agustus 2008 pada usia 67 tahun, setelah 

operasi jantung di Houston, Texas, dan diberi pemakaman kenegaraan di 

Ramallah, tempat ia dibaringkan untuk peristirahatan nan abadi.8 

 

 

 

 

 
5https://ewikiid.top/wiki/Mahmoud_Darwish. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2022.  
6 https://ewikiid.top/wiki/Mahmoud_Darwish. 
7https://ewikiid.top/wiki/Mahmoud_Darwish.  
8Dalya Cohen Mor. Mahmud Darwish: Penyair dan Kekasih Yahudinya. h.34.   
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B. Karir Mahmoud Darwish 

Setelah menyelesaikan sekolah dasar di Deir al-Assad, Mahmoud 

Darwishbersekolah menengah Arab di Kafr Yasif (1956-1960), yang kemudian 

menjadi pusat kegiatan nasional dan politik Arab dan kubu Partai Komunis Israel. 

Selain studinya dalam bahasa Arab, Darwish juga diajari bahasa dan sastra Ibrani, 

serta al-Kitab. Darwish mengakui pengaruh subjek-subjek ini terhadap 

perkembangannya sebagai penyair. Ia diarahkan tidak hanya pada karya-karya 

puisi dan prosa dalam bahasa Ibrani, tetapi juga karya-karya sastra uunia yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. "Saya bersyukur," katanya, "kepada orang 

Ibrani (Yahudi) yang membuka untuk saya jendela sastra asing." Bersamaan 

dengan inspirasi yang ia dapatkan dari puisi Arab klasik dan modern, Darwish 

membaca dan menghargai puisi-puisi penyair nasional Israel, Hayim Nahman 

Bialik (1873-1934), dan penyair modern terbesar Israel, Yehuda Amichai (1924-

2000).9 

Darwish tidak mengejar pendidikan tinggi setelah lulus SMA. Sebaliknya, 

ia menghabiskan dua tahun di Acre, yang merupakan bagian dari Israel, dan 

menetap Deir al-Asad. Darwish bersekolah di SMA Kafr Yasif, dua kilometer di 

utara Jadeidi. Pada tahun 1962, ia pindah ke Haifa dan mulai bekerja untuk surat 

kabar Arab Partai Komunis Israel, al-Jadid dan al-Ittihad, tempat ia menerbitkan 

puisinya. Seperti banyak intelektual Palestina pada waktu itu, ia bergabung 

dengan partai, bukan karena alasan ideologis, tetapi karena itu adalah satu-satunya 

kerangka kerja politik yang memberi legitimasi pada ekspresi sentimen nasional 

 
9Dalya Cohen Mor. Mahmud Darwish: Penyair dan Kekasih Yahudinya. h.22.  
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Palestina. Di sana, ia bertemu dengan para pemimpin partai Palestina, penulis 

Emile Habibi (1992-1996), Emile Touma (1919-1985), dan Tawfiq Toubi (1992-

2011), yang semuanya memiliki pengaruh besar pada perkembangannya sebagai 

penyair dan sebagai seorang intelektual.10 

Darwish menghabiskan sepuluh tahun produktif di Haifa di mana ia 

mengasah kemampuan puitis dan jurnalistiknya. Bersama dengan penyair Samih 

al-Qasim (1999-2014), ia tinggal di rumah Emile Touma yang merupakan salah 

satu editor al-Ittihad. Di Haifa, ia berasal dari sekelompok penyair Arab dan 

Yahudi yang, di bawah sponsor Partai Komunis Israel, bertemu bersama untuk 

membaca puisi dan mendiskusikan hidup berdampingan secara damai. Meskipun 

selama tahun-tahun itu ia juga mengalami pemenjaraan dan tahanan rumah, 

periode tersebut, dengan pertimbangannya sendiri, merupakan salah satu periode 

paling bahagia dalam hidupnya: periode tersebut membantunya membentuk 

kesadaran nasionalnya, menentukan identitas budayanya, dan menjadikan dirinya 

sebagai penyair dan jurnalis. Pada masa inilah pula ia bertemu dan jatuh cinta 

pada Tamar Ben-Ami alias Rita.11 

Pada dekade antara tahun 1960 dan 1970, tahap pertama karier puisi nya, 

Darwish menerbitkan delapan volume puisi sehingga ia mendapatkan reputasi 

sebagai penyair perlawanan dan suara rakyat Palestina. 12  Mahmoud 

Darwishmenerbitkan lebih dari 30 volume puisi dan delapan buku prosa. Pada 

 
10 Dalya Cohen Mor, Mahmud Darwish: Penyair dan Kekasih Yahudinya, h. 24.  
11 Dalya Cohen Mor, Mahmud Darwish: Penyair dan Kekasih Yahudinya, h. 24.  
12 Dalya Cohen Mor, Mahmud Darwish: Penyair dan Kekasih Yahudinya, h. 25.  
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suatu waktu, dia adalah editor majalah Al-Jadid, Al-Fajr, Shu'un Filistiniyya, dan 

Al-Karmel.13 

Pada usia tujuh belas tahun, Darwish telah menulis puisi tentang 

penderitaan para pengungsi di Nakba dan kembalinya mereka yang tak 

terhindarkan, dan mulai membacakan puisi nya di festival puisi. Tujuh tahun 

kemudian, pada tanggal 1 Mei 1965, ketika pemuda Darwish membacakan puisi 

"Bitaqat huwiyya" ("Kartu Identitas") kepada kerumunan di sebuah gedung 

bioskop Nazareth, ada reaksi yang kacau balau. Dalam beberapa hari puisi itu 

telah menyebar ke seluruh negeri dan dunia Arab. Diterbitkan dalam jilid kedua 

"Daun Zaitun" (Haifa, 1964), enam bait puisi itu mengulangi seruan "Tulis: Saya 

seorang Arab." Pada tahun 1970-an, "Darwish, sebagai seorang penyair 

Perlawanan Palestina berkomitmen pada tujuan untuk memelihara visi kekalahan 

dan bencana (setelah Perang Juni 1967), sedemikian rupa sehingga itu akan 

‘menggerogoti hati’ dari generasi yang akan datang. Darwish membahas Invasi 

Israel ke Lebanon di Ward aqall (Fewer Roses) pada tahun 1986 dan "Sa-ya'ti 

barabira akharun" (orang barbar lain akan datang").14 

Ketika ia mulai dewasa sebagai penyair, ia mendapati dirinya terperangkap 

oleh selera dan harapan para pendengarnya. Ketika ia meninggalkan Israel pada 

tahun 1970 dan pergi ke pengasingan, bukan hanya karena ia ingin melarikan diri 

dari persekusi politik yang dilakukan oleh otoritas Israel, tetapi juga karena ia 

ingin mengembangkan dirinya sebagai penyair. Ia ingin mengubah tulisannya baik 

gaya, tema dan mendapat kebebasan mengekspresikan individualitas dan 

 
13 https://ewikiid.top/wiki/Mahmoud_Darwish   
14https://ewikiid.top/wiki/Mahmoud_Darwish.   
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kemandiriannya. Berfokus secara eksklusif pada Palestina dapat membatasi 

kreativitasnya.15 

Setelah kepergiannya dari Israel pada tahun 1970, Mahmoud 

Darwishmenghabiskan satu tahun belajar di Moskow, di mana ia dikirim oleh 

Rakah, Partai Komunis Israel. Pada tahun 1971, ia tiba di Kairo. Di sana, ia 

tinggal selama sekitar satu tahun dan bekerja di surat kabar harian al-Ahram, 

perusahaan penulis-penulis besar Mesir, seperti Naguib Mahfouz, Tawfiq al-

Hakim, dan Yusuf Idris. 

Pada tahun 1972, ia pindah ke Beirut, tempat ia bergabung dengan 

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan menjadi salah satu aktivis sentralnya 

yang mengedit jurnal Pusat Penelitian PLO, Shu'un Filastiniyyah (Palestinian 

Affairs). Ia tinggal di Beirut selama satu dekade (1972-1982) di mana ia 

menghasilkan puisi produktif yang ditandai oleh sebuah campuran politik/kolektif 

dan pribadi/individu sampai ia harus meninggalkan kota ini juga, ketika Israel dan 

sekutu Kristen Lebanon-nya (Maronite) berhasil mengusir PLO dari negara itu. 

Setelah tinggal sebentar di Tunisia, ia pergi ke Paris, di mana ia menghabiskan 

waktu yang relatif lama (1983-1995) dan menulis puisi terbaiknya.16 

Setelah penandatanganan Kesepakatan Oslo antara pemerintah Israel dan 

kepemimpinan PLO pada tahun 1993, pengasingan Darwish berakhir. Dengan 

membawa kartu identitas Palestina, ia tiba di Israel untuk kunjungan tiga hari. 

Pada tahun 1996, ia kembali ke tanah airnya dengan membagi waktunya antara 

Amman, Yordania, dan Ramallah, Ibu Kota Palestina secara de facto di Tepi 

 
15 Dalya Cohen Mor, Mahmud Darwish: Penyair dan Kekasih Yahudinya,  h. 26.  
16 Dalya Cohen Mor, Mahmud Darwish: Penyair dan Kekasih Yahudinya,  h. 33.  
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Barat. Mengabdikan dirinya untuk sastra, ia bekerja sebagai Direktur Institut 

Sastra Palestina (The Palestine Literary Institute) dan sebagai pemimpin redaksi 

jurnalnya, al-Karmel. Ia terus menulis puisi liris dengan alegori sejarah yang 

berani tentang pengalaman Palestina dan ketergan tungan pada mitos dan 

metafisika, dan menumbuhkan semua aspek budaya dan warisan  

C. Karya Mahmoud Darwish 

Pada masa Arab modern muncul seorang penyair yang sangat lantang dan 

keras melawan kolonialisme di Palestina. Manuver-manuver perlawanannya 

kepada Israel atas kependudukanya terhadap Palestina, membuat Mahmoud 

Darwish dikenal oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia dengan sebutan 

Penyair Revolusion. Karya-karya puisinya lebih banyak berisi mengenai 

kebebasan, kemerdekaan, dan ketidaksudiannya terhadap negara Israel. Akibat 

dari penentangannya itu ia sering dicebloskan ke penjara sebanyak lima kali. 

Meskipun keadaan yang mendesak dan penuh dengan kecaman dari rezim Israel, 

hal tersebut tidak menyurutkan apalagi mematikan daya juang perlawanannya. 

Bahkan, di dalam buipun Mahmoud Darwishterus saja menyemangati para 

penduduk Palestina dengan membuatkan puisi agar terus berjuang demi 

kemerdekaan.17 

 

 

 

 
17Mukhotob Hamzah dan Muhammad Barunnawa, Representasi Keresahan Mahmoud 

Darwish dalam Puisi al-Sijr: Kajian Semiotika Riffaterre,  h. 28. 
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Dia menerbitkan buku puisi pertamanya, Asafir bila ajniha, atau "Burung 

Tanpa Sayap", pada usia 19 tahun. Dia awalnya menerbitkan puisinya di Al Jadid, 

terbitan berkala sastra Partai Komunis Israel, akhirnya menjadi editornya. 

Kemudian, dia menjadi asisten editor al-Fajr, sebuah majalah sastra yang 

diterbitkan oleh Partai Pekerja Israel (Mapam). 

Puisi-puisinya yang lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina 

menjadikan sebutan Syair al-Tsaurah (sang penyair revolusioner) melekat pada 

dirinya. Puisi-puisi Mahmud Darwish diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. 

Mahmud Darwish menerima gelar kehormatan berupa Lotus Prize dari Persatuan 

Penulis Afro-Asia, Ibn Sina Prize, Lenin Peace Prize, Penghargaan 

Mediterranean, Penghargaan Garda Revolusi Palestina, Penghargaan 

Perpustakaan Spanyol, Medali Kehormatan France's Knight of Arts and Belles 

Lettres, Bintang Kehormatan yang diberikan oleh International Cavafy Commite, 

Lannan Prize untuk bidang kebebasan berbudaya, Dutch Price Klaus, Yayasan 

Kebudayaan Sultan bin Ali al-Uwais dan Arab Poetry Prize dari Dirjen 

Kebudayaan (Kairo) yang didirikan oleh Najib Mahfouz. Pada tahun 2018, 

Mahmud Darwish terpilih sebagai simbol kebudayaan Arab. Penghargaan ini 

diberikan oleh Komite Permanen untuk Kebudayaan Arab di Casablanca, Maroko. 

Menurut Jad Izzat al Ghazzawi, terpilihnya Mahmoud Darwish tiada lain untuk 

menekankan pentingnya warisan Yerusalem yang tak kalah pentingnya dengan 

warisan budaya Arab dan Islam pada umumnya.18 

 

 
18 “Mahmoud Darwish”. Official Website of Basabasi. (04 Agustus 2022).. 

https://Basabasi.co/author/mahmoud-darwish/  ,  
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Sebagai mercusuar perpuisian Arab, Mahmoud Darwishbanyak menerima 

penghargaan dari berbagai negara, di antaranya sebagai berikut. 

1. Lotus Prize (1969) dari Persatuan Penulis Afro-Afrika,  

2. Bintang kehormatan France’s Knight of and Belles Lettres (1960),  

3. Ibn Sina Prize (1982),  

4. Lenin Peace Prize (1983), 

5. Ordre des Arts et des Letters (1993), 

6. Lannan Cultural Freedom Prize (2001) 

7. Prince Claus Fund (2004) 

Buku-buku puisi karangannya pun banyak diterjemahkan ke berbagai 

bahasa, di antaranya Prancis, Inggris, Rusia, Swedia, Spanyol, Jerman, Belanda, 

Hungaria, Polandia, dan lain sebagainya. Di antara karyanya sebagai berikut. 

1.  Ashafir bila Ajnihah (1960),  

2. al-Zaitun (1964),  

3. Asyiq min Falasthin (1966),  

4. Yaumiyat Jurh Falasthin (1969),  

5. Habibati Tanhad min Naumiha (1970),  

6. Uhibbuk aw la uhibbuk (1972),  

7. Ahada 'Asyara Kaukaba (1993).  

8. Al- A'mal al-Kamilah 1 li Mahmoud Darwish (2005) 

9. Al-A’mal al-‘Ula li Mahmoud Darwish dan lain sebagainya.19 

 

 
19 Mukhotoh Hamzah, Muhammad Barrunnawa, Representasi Keresahan Mahmoud 

Darwish dalam Puisi al-Sijr: Kajian Semiotik Rifatterre, h. 28. 
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BAB IV 

DOKSA DAN KONSEP PERLAWANAN DALAM PUISI MAHMOUD 

DARWISH 

A.  Doksa dalam puisi Mahmoud Darwish 

Doksa merupakan konsep atau teori sosiologi yang dikemukakan oleh 

Pierre Bourdieu. Teori ini memfokuskan peran individu seseorang (agen) dalam 

ranah dan ruang-ruang tertentu. Doksa dapat disimpulkan sebagai nilai-nilai dan 

aturan yang terjadi dalam suatu proses kehidupan masyarakat. Doksa tentu tidak 

lahir dengan sendirnya, ada peran dan ideologi yang ditransformasikan seorang 

agen dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan fikiran yang tidak disadari 

oleh sebagian besar manusia dalam masyarakat, doksa akan menjadi kebiasaan 

yang dapat diterima dan bahkan disukai keberadaanya oleh masyarakat itu sendiri. 

Doksa juga dapat digunakan dalam ruang lingkup sastra, bahkan bisa menciptakan 

dan memainkannya dengan warna yang baru dalam kajian sastra. Dalam hal ini 

sebagai bagian dari langkah pengembangan konsep doksa penulis akan membedah 

ketiga puisi Mahmud Darwish yaitu Bit}aqah Huwiyah  , بطاقة هوية (  )  Ila Ummy   (  إلى

( عن إنسان )  dan An insan  أمِّي ( .   

Ketiga karya puisi di atas ditulis oleh Mahmoud Darwish dengan 

gambaran yang sangat jelas terkait apa yang dialami oleh Mahmoud Darwish dan 

para masyarakat Palestina dalam penindasan dan penjajahan. Puisi-puisi 

Mahmoud Darwish ditulis sebagai bentuk protes dan perlawanan tehadap apa 

yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Kekerasan militer, penjajahan, serta 



75 

 
 

invasi yang dilakukan oleh Israel tentu membuat masyarakat palestina tidak 

tinggal diam, dan melakukan protes bahkan perlawanan terhadap Israel. Dan salah 

satu tokoh yang cukup aktif melakukan perlawan yaitu Mahmoud Darwish. 

Berbeda dengan bentuk perlawanan terhdap penindasan dan penjajahan yang 

dilakukan tokoh pembebasan di beberapa negara lain seperti, Mahatma Ghandi, 

Che Guevara, dan Soekarno, Mahmoud Darwish justru melakukan perlawanan 

dengan cara bersyair. Revolusi yang diterapkan Mahmoud Darwish melalui 

kumpulan-kumpulan puisinya sangat mempengaruhi semangat dan aksi 

masyarakat palestina untuk ikut andil dalam perjuangan tersebut. Ideologi dan 

gagasan yang dibawa Mahmoud Darwish sebagai seorang agen dalam kehidupan 

sosioal masyarakat (ranah) secara perlahan mendapat respon yang aktif dari 

masyarakat Palestina. Kepiawaian dan keberhasilan Mahmoud Darwish 

memainkan doksa dan sebagai seorang agen di sini menciptakan pengaruh yang 

sangat besar terhadap pola pikir masyarakat. Sehingga dengan tidaksadaran 

masyarakat menerima, menyukai, bahkan ikut mendukung ide dan gagasan 

tersebut. Itulah yang membuat kondisi dalam ranah (masyarakat) menjalankan dan 

mengaplikasikan gagasan tersebut.  

1. Nilai-nilai doksa dalam puisi Mahmoud Darwish. 

Bourdieu memaknai doksa sebagai perangkat aturan, nilai, konvensi, dan 

wacana yang mengatur arena secara keseluruhan dan berpengaruh sejak lama atau 

disajikan sebagai akal sehat. Doksa adalah akumulasi dari kapital yang dimiliki 

sehingga menghasilkan wacana dominan. 
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Seperti halnya dalam puisi-puisi yang disajikan oleh Mahmoud Darwish. 

Puisi-puisi yang  diciptakan oleh Darwish didasari atas cintanya terhadap tanah 

kelahirannya, Palestina. Ia masuk dalam jajaran raksasa puitika Arab dan menjadi 

ikon Palestina. Semasa hidupnya ia mampu mengubah 40 antologi puisi yang 

dalam kebanyakan karyanya berisi keresahannya yang mengalami keterasingan di 

tanah kelahirannya sendiri, penjajahan dan pendudukan Israel terhadap Palestina 

mebuatnya terus ditekan dan diasingkan karena perjuangan dan perlawanannya 

terhadap penjajah dan mendukung Palestina untuk merdeka. Darwish dalam puisi 

juga mengisyaratkan kepada warga Palestina untuk tetap optimis dan bekerja 

sama dalam meraih kemerdekaan.  

Melalui puisinya Darwish memiliki modal (kapital) dalam kehidupan 

sosialnya. Karya-karyanya menggerakkan masyarakat Palestina dalam perjuangan 

meraih kemerdekaannya. Hal inilah yang kemudian membuat Darwish mampu 

menghegemoni masyarakat palestina dengan semangat kerja sama dalam 

perjuangan, Darwish berhasil membuat wacana yang dihadirkan dalam puisi-

puisinya menjadi wacana dominan yang berkembang dalam kehidupan 

masyarakat Palestina menjadikan dirinya sebagai tokoh yang berpengaruh.  

Bagi  masyarakat Palestina Mahmoud Darwish memiliki modal untuk 

menggerakkan masyarakat Palestina. Dalamnya nilai-nilai perjuangan dalam puisi 

Darwish tersebut kemudian menjadi doksa sebab pengaruh yang dihasilkan dari 

karyanya tersebut dalam jangka waktu yang lama membangun semangat 

patriotisme masyarakat Palestina, seperti puisinya Bithoqoh Hawiyah yang 

merupakan karya fenomenal yang mencerminkan identitas kebangsaan dan bentuk 
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representatif warga Palestina untuk tetap mempertahankan kedaulatan Negara 

Palestina akibat invansi Israel, selain puisi tersebut terdapat juga puisi yang 

mengandung nilai patriotisme seperti puisi-puisi yang berjudul ilaa ammi dan ‘an 

Insaani, dalam puisi tersebut Mahmoud Darwish memberikan pesan agar bangsa 

Arab khususnya Rakyat Palestina untuk memiliki semangat juang yang tinggi dan 

membengun persatuan yang kuat demi membantu mempertahankan tanah airnya 

dari penjajah Israel. Dalam puisi Darwish juga menggunakan struktur fisik 

puisinya yang membahas tipografi, diksi, imaji, majas dan simbol. Sedangkan 

dalam struktur batin puisinya membahas mengenai tema, rasa, nada amanat, serta 

parafrase dan dilengkapi dengan kejian ilmu balaghah sehingga dalam penyajia 

puisinya Darwish selalu mempu menggugahh perasaan masyarakat Palestina yang 

akhirnya melahirkan penyatuan gerakan dan semangat patriotisme masyarakat 

Palestina. 

2. Proses terbentuknya doksa dalam puisi Mahmoud Darwish. 

Proses terbentuknya Doksa dalam karya ilmiah tidak lahir dengan 

sendirinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga doksa itu lahir dan 

bisa berjalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat serta diterima dengan nalar 

tak sadar. Di dalam ketiga puisi Mahmoud Darwish ada seorang agen yang bisa 

memamfaatkan posisinya sebagai pemilik modal. Mahmoud Darwish dalam 

memainkan doksa di kehidupan masyarakat Palestina mulanya melihat kondisi 

sosial dan kejadian yang terjadi di sana. Mahmoud Darwish melihat ketimpangan 

dan penindasan  yang terjadi dalam ranah, dalam hal ini adalah tanah Palestina. 

Sehingga dengan modal yang dimilikinya sebagai seorang penyair, Darwish 
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mencoba mentransferkan ide dan gagasannya untuk bisa diterapkan dalam ranah 

melalui karya-karya sastra. Puisi yang ditulis Mahmoud Darwish ini secara tidak 

langsung diterima dikalangan masyarakat Palestina, tentu tidak hanya berfokus 

dengan makna yang terkandung di dalam puisinya itu, tetapi ada ide dan gagasan 

yang telah berhasil Ia terapkan dan bahkan bisa membuat masyarakat Palestina 

ikut andil dalam perlawanan. Demikianlah cara Darwish memainkan Doksa dalam 

ranah. 

3. Analisis terhadap puisi Mohmoud Darwish. 

Darwish dalam karya-karya puisinya sebagai modal (kapital) untuk 

menyajikan keresahan-keresahan sebab keterasingan dirinya di yanah  

kelahirannya, semangat juangnya yang juga seharusnya dimiliki oleh masyarakat 

palestina dalam perjuangan bersama melawan penjajah, serta pesan-pesan untuk 

untuk menyatukan Bangsa Arab untuk melawan Israel. Melalui penyajian karya-

karyanya darwish melahirkan wacana dominan (doksa) tentang penyatuan 

semangat patriotisme masyarakat Palestina yang kemudian menjadi habitus 

masyarakat Palestina dalam perjuangan mereka menghadapi Israel, doksa yang 

kemudian lahir dari karya Darwish tersebut terus berkembang di kalangan Bangsa 

Arab (arena) yang terus mengalami kekerasan. Hal inilah yang menjadi analisis 

penulis dalam menilai bahwa pesan-pesan atas keresahan dan nilai-nilai 

patriotisme dan semangat juang yang disajikan dalam puisi-puisi Mahmoud 

Darwish mampu menjadi doksa terhadap kehidupan masyarakat Palestina. 

 

 



79 

 
 

B. Mahmoud Darwish menggunakan puisi sebagai alat perlawanan. 

Pierre Bourdieu dalam teorinya menggabungkan paham strukturalisme dan 

kontruktifisme dalam kajian sosial masyarakat yang disebut strukturalisme 

kontruktif. Teori yang digagas Pierre Bordieu ini kurang sepakat dengan kajian 

sosial yang tidak menenkankan peran tokoh atau poisisi yang dimiliki oleh 

seseorang. Bourdieu menganggap ada tekanan dan tindakan yang dilakukan oleh 

seorang agen dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi struktur atau 

aturan yang ada dalam masyarakat. Bourdieu menganggap tekanan struktur dan 

objektivitas dengan tekanan peran aktor dan subjektivitas adalah metode yang 

ideal dalam kajian sosiologi sastra.  

Ada beberapa konsep penting dalam teori praktik Bourdieu ini yaitu, 

habitus, arena/ranah/medan, kekerasan simbol, modal, dan strategi. Dengan objek 

kajian karya sastra Mahmoud Darwish kita akan melihat bagaimana konsep ini 

berjalan. 

1. Bithaqah Hawiyah   ) بطاقة هوية (  

Puisi tersebut merupakan puisi Palestina yang ditulis oleh Mahmoud 

Darwish dan diterbitkan pada tahun 1964. Puisi itu bercerita tentang perjuangan 

rakyat Palestina melawan penjajahan Israel yang memporak-porandakan negara 

Palestina. Israel merebut semua yang ada di negara Palestina, tanahnya, kebun-

kebunnya, pekerjaan rakyatnya, dan juga rumah-rumahnya. Perjuangan yang 

dilakukan merupakan salah satu bentuk rasa cinta terhadap tanah air. Kebanggaan 

Darwish sebagai orang Arab Palestina menjadi sebuah kekuatan untuk 

menunjukkan bahwa dirinya merupakan bagian dari bangsa Arab yang besar. Hal 
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itu ditunjukkan dengan penyebutannya yang berulang-ulang sebagai orang Arab 

dalam setiap bait puisi itu. 

Puisi Bithoqoh Hawiyah menjadi salah satu karya puisi Mahmoud 

Darwish yang hadir di tengah masyarakat Palestina. Puisi Bithoqoh Hawiyah 

berfungsi sebagai semangat perlawanan yang mampu menghadirkan ideologidan 

gagasan tersendiri untuk terbentuknya kedaulatan negara Palestina. Secara garis 

besar, isi puisi ini adalah menggambarkan bagaimana konflik antara Palestina-

Israel yang disampaikan secara implisit, juga mampu membangkitkan semangat 

nasionalisme pembaca terkait masa depan bangsa Palestina yang terus mengalami 

imperialisme dari kelompok Zionisme. Subjektivitas pengarang pada puisi ini juga 

memperlihatkan bagaimana menjaga identitas nasionalisme Palestina, dan 

menolak upaya invansi Israel. 

Karya Mahmoud Darwish ini sangat jelas menggambarkan kondisi sosial 

yang terjadi di wilahnya. Peran seorang Mahmoud Darwish sebagai tokoh 

revolusioner atau seorang agen dala teori strukturalisme kondtruktif Bourdieu 

memicu semangat masyarakat Palestina. Dengan ide dan gagasan yang dibawa 

melalui sastra, sangatlah jelas memberikan kita kesimpulan bahwa Mahmoud 

Darwsih telah berhasil mengadopsikan doksa ke dalam pemahaman masyarakat 

palestina bahkan di seluruh penjuru dunia yang pro tehadap pembebasan negara 

Palestina dari Israel. Mahmoud darwish sebagai agen telah sukses memainkan 

doksa di kalangan masyarakat palestina,dan secara tidak sadar mereka menerima, 

menyukai, bahkan ikut menjadi bagian dalam pelawanan tersebut.  

 سجِّل !
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Catatlah! 

 أنا عربي

Aku orang Arab 

 ورقمُ بطاقتي خمسونَ ألفح 

Dan kartu identitasku bernomor 50.000 

ثمانية  وأطفالي   

Dan aku punya delapan anak 

 وتاسعهُم ... سيأتي بعحدَ صيحفح !

Yang kesembilan akan lahir setelah musim panas 

 فهل تغضب؟ 1

Apa kamu marah? 

Pada bait pertama Mahmoud Darwish mengenalkan dirinya sebagai orang 

Arab, bukan sebagai orang Palestina secara khusus. Mahmoud Darwish mengakui 

dirinya sebagai orang Arab agar puisinya terdengar ke seluruh penjuru negara 

Arab. Ia merasa bangga dengan identitasnya menjadi orang Arab dengan 

menyebutkan nomor kartu identitasnya. Hal itu menegaskan bahwa ia benar-benar 

orang Arab dan namanya telah tercatat sebagai penduduk pribumi Arab Palestina. 

Dari hal itu, terlihat bahwa semangat revolusi dibangun untuk menyatukan 

negara-negara Arab, salah satunya adalah Palestina. Dibalik pengakuan Mahmoud 

Darwish sebagai orang Arab, terdapat tranformasi ideologi kepada semua bangsa 

 
1Mahmoud Darwish. Al-Kâmilah al-‘Ulâ 1. (Riad el-Rayyes Books S.A.R.L.: Beirut, 

Lebonan, cet. 1, 2005. h.80. https://www.noor-book.com/book/review/14832. Pada tanggal 05 Mei 

2022). 
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dan negara Arab untuk bersatu. Sebagaimana dalam teori strukturalisme 

konstruktif Bourdieu bahwa posisi seorang agen dalam hal ini adalah Mahmoud 

Darwish sangat berperan penting dalam mempengaruhi kondisi struktur dan 

aturan yang terjadi dalam kondisi objektivitas dalam hal ini masyarakat palestina. 

Dan ini tebukti dalam respon global yang tejadi saat itu di mana negara-negara 

Arab banyak yang bereaksi dan ikut mencekam atas perlakuan dan penindasan 

yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. 

 سجِّل ...! برأحسّ الصفحةّ الأولى 

Catat!... di bagian atas halaman pertama: 

 أنا لا أكرهُ الناسَ 

Aku tak membenci orang-orang 

أسطو على أحد  ولا   

Dan tak pula mengganggu seorang pun 

 ولكنِّّ ... إذا ما جعتُ 

Tapi... jika aku lapar 

 آكلُ لْمَ مغتصب 

Aku akan makan daging para perampas 

 حذارّ ... حذارّ ... من جوعي  

Hati-hati... Hati-hati... ُ Dari kelaparanku 

 ومن غضب!!2 

 
2Mahmoud Darwish. Al-Kâmilah al-‘Ulâ 1. h.80.   
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dan juga kemarahanku!! 

Mahmoud Darwish menunjukkan perlawanannya atas penderitaan melalui 

puisi tersebut yang selama ini ia rasakan dan juga atas penindasan yang dilakukan 

oleh penjajah. Puisi yang mampu menyadarkan masyarakat Arab akan apa yang 

terjadi pada negara Palestina yang telah lama mengalami peperangan, penindasan, 

serta penjajahan. Mahmoud Darwish menggambarkan kondisi tanahnya air 

melalui puisi serta memperlihatkan bagaimana menjaga identitas nasionalisme 

Palestina dan menolak invansi Israel. Mahmoud Darwish memberikan perlawan 

kepada Israel melalui puisinya untuk menghentikan upaya invansinya terhadap 

Palestina. 

 سجِّل !

Catatlah! 

 أنا عربي

Aku orang Arab 

محجرح وأعمل مع رفاق الكدح فِ   

Aku bekerja dengan teman pekerja mencari nafkah di pertambangan 

 وأطحفالي ثمانية  

Aku punya delapan anak 

 أسلُّ لهم رغيفَ الخبزّ، 

Aku memberi mereka roti 

 والأثوابَ والدفت 
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Serta pakaian dan buku-buku 

 من الصخر .. 

Dari batu 

الصهدَقاَتّ من بِبّكح ولا أتوسهلُ   

Dan aku tidak mengemis di depan pintumu 

 ولا أصغرح 

Dan aku tidak merasa rendah 

 أمام بلاط أعتابك 

Di depan teras rumahmu aku mencelamu 

 فل تغصب  3

Apakah kau marah? 

* ُ

Pada puisi tersebut Mahmoud Darwish menjelaskan segala aktivitas dalam 

kehidupannya sesuai dengan kekuasaan para pemimpin. Mahmoud Darwish dalam 

puisinya mengajak masyarakat Palestina untuk tidak ingin dikontrol oleh Israel, 

walaupun dalam keadaan sulit, namun masyarakat Palestina harus tetap bisa lepas 

dari kepentingan kekuasaan oleh Israel. Puisi ini mampu menanamkan persatuan 

masyarakat Palestina secara khusus, dan Arab secara umum. 

Puisi pada bait tersebut, Mahmoud Darwish menggambarkan keadaan 

tanah airnya, ini bertujuan dengan menggunakan puisi masyarakat Palestina akan 

 
3 Mahmoud Darwish. Al-Kāmilah al-‘Ulā 1. (Riad el-Rayyes Books S.A.R.L.: Beirut, 

Lebanon, cet. 1, 2005. h. 80. http://www.noor-book.com/book/review/14832. Pada tanggal 05 Mei 

2022).  
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terus memiliki kesadaran akan kondisi negaranya yang diserang oleh Israel 

sehingga membakar semangat nasionalisme masyarakat Palestina untuk 

memperjuangkkan bangsa dan tanah airnya. Hal ini terbukti sejak tahun 1940-

1948 Yahudi berhasil menguasai 270 hektar wilayah Palestina, dan dengan 73 

pendirian pemukiman baru.4 

فوق كوفيةعلى رأس عقال   

Di kepalaku ada ikatan di atas kopiyah 

 وكفى صلبة كالصخر 

Telapak tanganku sekeras batu 

 تخمش من يلامسها5

Menampar setiap orang yang menyentuhnya 

Bait tersebut menyampaikan bentuk perlawanan, melalui puisi tersebut 

menggambarkan Mahmoud Darwish memberikan perlawanannya serta 

masyarakat dapat terpengaruh dari isi puisi tersebut, serta memberikan peringatan 

kepada Israel bahwa masyarakat Palestina tidak lemah dan mampu melawan 

Israel.  

2. Ilâ Ummy ( إلى أمُي ( 

Puisi ini ditulis Mahmoud Darwish ketika berada dalam penjara pada 

tahun 1965. Puisi ini ditulis dengan perasaan yang sangat mendalam dan rasa 

rindu terhadap tanah airnya yaitu Palestina. Puisi Mahmoud Darwish ini banyak 

 
4M. Hafiddzulloh S. M., Aprinus Salam. Potensialitas Puisi Bithoqoh Hawiyah Karya 

Mahmud Darwish: Menilik Politik Kedaulatan Negara Palestina. h.58. 
5Mahmoud Darwish. Al-Kâmilah al-‘Ulâ 1. (Riad el-Rayyes Books S.A.R.L.: Beirut, 

Lebonan, cet. 1, 2005. h.80.  
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menggunakan kata kiasan seperti kata “ibu” yang terdapat dalam bait puisinya 

digambarkan sebagai tanah air, bukan sebagai ibu secara bilogis. 

 أحنُّ إلى خبز أمي

Aku rindu roti ibuku 

 وقهوة أمُي

Kopi ibuku 

 ولمسة أمُي

Dan sentuhan ibuku 

 وتكبُ  فِه الطفولةُ 6

Masa kecil tumbuh dalam diriku 

Pada bait puisi ini ibu yang dimaksudkan Darwish bukanlah ibu sacara 

bi0logis, melainkan makna sabagai ibu pertiwi atau tanah air. Darwish menulis 

puisi ini dengat sangat emosianal dan rasa rindu terhadap tanah airnya dengan 

segala kenangan yang pernah dilaluinya. Mahmoud darwish tidak bisa lagi 

merasakan suasana tanah kelahirannya sebab masih berada dalam penjara. Puisi 

ini dibuat ketika Mahmoud Darwish masih dalam penjara. Pada tahun 1965 ia 

ditangkap oleh tentara Israel karena membacakan puisi di Universitas Al-Quds 

tanpa mengantongi izin. Ia pun menjadi tahanan di penjara Ar-Ramlah.7 Sehingga 

pada bait pertama tersebut mendukung akan keadaan Mahmoud Darwish yang 

 
6Mahmoud Darwish. Al-Kâmilah al-‘Ulâ 1. (Riad el-Rayyes Books S.A.R.L.: Beirut, 

Lebonan, cet. 1, 2005. h.106.  
7Singgih Fauzie. “Dibalik puisi أمي خبزُ  إلىُ   ُ  Karya Mahmoud (Aku rindu Roti Ibuku) أحنُّ

Darwi”. (Kumparan.com, 11 Desember 2021.  
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rindu akan kenangan masa kecil serta tanah air yang aman dan damai sebelum 

negaranya di jajah oleh Israel. 

Melalui puisi tersebut Mahmoud Darwish menyampaikan rasa cinta dan 

rindunya kepada tanah airnya, yang pada saat dibaca maupun didengar oleh 

masyarakat Palestina akan ikut merasakan hal tersebut. Dari sinilah, puisi ini 

mampu mempengaruhi dan membuat masyakat palestina sadar akan kecintaan 

kepada tanah air dan tidak tinggal diam di bawah penjajahan dan penindasan 

Israel.  

 يوماً على صدر يومّ 

Dari hari ke hari 

 وأعشَقُ عمريّ لأن 

Aku mencintai hidupku 

 إذا متُّ 

Karena jika aku mati 

 أخجل من دمع أمُي8

Aku malu pada air mata ibuku 

* 

Pada bait di atas Mahmoud Darwish menyampaiakan kebahagiaan, 

kebebasan, ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Akan tetapi, semua 

yang dirasakan itu hilang dan hancur yang pada saat Israel berhasil mengusir 

 
8Mahmoud Darwish. Al-Kâmilah al-‘Ulâ 1. (Riad el-Rayyes Books S.A.R.L.: Beirut, 

Lebonan, cet. 1, 2005. h.  
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Mahmoud Darwish dan keluarganya serta masyarakat di desa Birwa sehingga 

mereka pergi meninggalkan kampung halamannya yang dikuasai oleh Israel. 

Hal inilah yang menjadi landasan Mahmoud Darwish untuk 

mentransformasika ideologi dan gagasannya tehadap warga palestina secara 

khusus dan masyarakat arab pada umumnya. 

أصيُر إلهاً عسان   

Aku ingin menjadi dewa 

 إلهاً أصيرح 

Aku akan menjadi dewa 

! إذا ما لمستُ قرارة قلبك  

Jika tersentuh jauh di lubuk hati Anda! 

 ضعينّ , إذا ما رجعتُ 

Ketika aku pulang, jadikanlah aku 

 وقوداً بتنور ناركح 9

Sebagai bahan bakar tungku perapianmu 

* 

Dalam bait puisi di atas, Mahmoud Darwish menyampaikan bahwa 

sebagai warga Palestina ketika dia kembali ke tanah airnya, dia ingin menjadi 

pemimpin yang mampu membakar semangat revolusi masyarakat Palestina. 

Mahmoud Darwish meyakinkan kepada masyarakat Palestina untuk percaya 

 
9 Mahmoud Darwish. Al-Kâmilah al-‘Ulâ 1. (Riad el-Rayyes Books S.A.R.L.: Beirut, 

Lebonan, cet. 1, 2005. h. 
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kepadanya walaupun dalam situasi yang mencekam atas serangan dari Israel. 

Mahmoud Darwish berusaha untuk menggiring masyarakat Palestina untuk tetap 

dapat mempertahankan, membela dan menjaga kedaulatan negaranya. 

Posisi Mahmoud Darwish sebagai seorang agen sangat penting dalam 

mempengaruhi ide dan gagasan yang dijalankan masyarakat Palestina. Dalam 

konsep strukturalisme kontruktif Bourdieu ada tekanan subjektivitas dan 

objektivitas yang harus berjalan untuk menghasilkan ide dan gagasan yang akan 

diterapkan. Agen, ranah, kekerasan simbolik, modal, dan strategi adalah cara 

Mahmoud Darwish untuk menerapkan gagasanya yang lebih kolektif dalam 

masyarakat. Modal atau posisi yang diapakai Darwish sebagai seorang tokoh 

penyair berhasil tanpa tidak disadari oleh manusia yang ada dalam ranah 

(masyarakat Palestina). Dengan strategi yang dibangun Darwish melalui puisi-

puisinya dan dibaca masyarakat Palestina bahkan dunia mampu melawan dan 

membungkam kekerasan simbol yang dilakukan oleh Israel. 

3. An insaan  "عن إنسان" 

. Puisi yang ditulis Mahmoud Darwish ini terbilang singkat, dengan tetap 

meninjau pada latar belakang pengarang sebagai seorang yang tertindas di tanah 

kelahirannya sendiri. Puisi ini tentu sangat jelas keterkaitannya dengan aspek dan 

problem yang terjadi di Palestina. Dari judul puisi yang diangkat Mahmoud 

Darwish “untuk manusia” memberikan sedikit gambaran kepada pembaca bahwa 

puisi ini berbicara tentang kondisi dan peristiwa yang dialami manusia di negara 

Palestina. Penyair juga menggambarkan penyiksaan yang kejam yang dilakukan 

Israel terhadap warga dan negara Palestina yang dituangkan pada bait-bait 

puisinya. 

 وضعوا على فمه السلاسل 
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Mereka merantai mulutnya 

 رابطوا يديه بصخرة الموتى

Mengikat kedua tangan pada batu yang mati 

 وقالوا : أنت قاتلح 10

Dan mereka berkata:kau pembunuh! 

Pada bait ini ada gambaran dan bentuk penyiksaan dengan merantai mulut, 

dan mengikat kedua tangan pada batu yang mati, serta dituduh pembunuh. Tentu 

mereka yang dimaksud Mahmoud Darwish adalah para tentara Israel yang dengan 

kejam melakukan penyiksaan terhadap penduduk Palestina. 

 أخذوا طعامَهُ ’ والملابسَ ’ والبيارقح 

Mereka mengmbil makanan, pakaian, dan benderanya 

زنزانة الموتىورموه فِ   

Mereka memasukka ke penjara yang mati 

 وقالوا : أنت سارقح 11

Dan mereka berkata: kau pencuri! 

Pernyataan pada bait di atas menerangkan bahwa makanan, pakaian, dan 

bendera yang dimaksud adalah semua hak-hak yang dimiliki warga Palestina dari 

kehidupan, kebebasan dan wilayah telah dirampas oleh para pencuri. Namun pada 

baris terakhir di atas mereka yang dimaksud penjahat itu justru berkata dan 

 
10 Mahmoud Darwish. Al-Kâmilah al-‘Ulâ 1. (Riad el-Rayyes Books S.A.R.L.: Beirut, 

Lebonan, cet. 1, 2005. h.  

11Mahmoud Darwish. Al-Kâmilah al-‘Ulâ 1. (Riad el-Rayyes Books S.A.R.L.: Beirut, 

Lebonan, cet. 1, 2005. h.   
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melakukakan penuduhan pencurian terhadap orang lain yang jelas-jelas merekalah 

pencuri yang sebenarnya. 

 يا دامي العينين , والكفين 

Wahai darah kedua mata dan kedua telapak tangan 

 إن الليل زائلح 

Sesungguhnya malam telah usai 

 لا غرفةُ التوقيف بِقية  

Tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk singgah 

 ولا زَرَدُ السلاسلح 

Dan tak ada rantai yang mengikat 

 نيرون مات ’ ولم تمت روما

Raja Nero telah mati tapi Roma belum mati 

 بعينيها تقاتلح 12

Dengan kedua matanya mereka saling membunuh 

 

Pada bait terakhir ini Mahmoud Darwish menganalogikan peristiwa 

dengan apa yang terjadi pada kerajaan Roma saat dipimpin oleh raja Nero yang 

dzalim membuat Roma hancur dan mengkambing hitamkan orang-orang yang 

tidak bersalah atas kerajaan Roma. 13  Mahmoud darwish memberikan kita 

 
12Mahmoud Darwish. Al-Kâmilah al-‘Ulâ 1. (Riad el-Rayyes Books S.A.R.L.: Beirut, 

Lebonan, cet. 1, 2005. h.   
13 Pada tahun 64 Masehi, menuut Roma Tacitus (56-120 M), Kaisar imperialis Roma 

yang lalim, penuh curiga bernama Raja Nero (37-68) berpikir ingin mendirikan kota Roma yang 
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gambaran yang eksplisit dan ingin menginginkan agar pembaca tau bagaimana 

kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Palestina.  

Puisi ketiga yang ditulis Mahmoud Darwish ini sangat relevan dengan 

kajian dan tema-tema perlawanan. Dengan gaya dan makna bahasa yang terdapat 

pada puisinya Mahmoud Darwish jelas menginginkan dan memberitakan pada 

seluruh pembaca untuk paham dan tahu tersiksanya penduduk Palestina atas apa 

yang dilakukan Israel selama ini. 

Kajian dan konsep strukturalisme konstruktif Pierre Bourdieu terlihat 

nyata dan terbukti ada dalam peristiwa ini. Mahmoud Darwish lagi-lagi 

mentranformasikan ide dan gagasan-gagasan perlawanan ke dalam ruang atau 

dalam konsep ini dikenal sebagai ranah. Kejahatan dan penindasan yang 

dilakukan Israel di Palestina adalah bentuk kekerasan simbol dalam ranah. 

Mahmoud Darwish menggunakan modal dan posisinya sebagai alat untuk 

melawan, dan dengan strategi yang dimainkan, Mahmoud Darwish memberikan 

kesadaran kepada seluruh masyarakat Palestina untuk tetap berjuang dan 

melakukan aksi perlawanan atas penjajahan dan penindasan. 

 

 

 

 

 
baru dengn sengaja membakar Roma. Setelah kebakaran hebat terjadi, Raja Nero 

mengkambinghitamkan pengikut agama Nashrani sebagai penyeab kebakaran dan menghukum 

mereka degan cara yang sangat kejam, yaitu tubuh mereka ditutupi dengan kulit hewan, kemudan 

melepaskan anjing-anjing lapar yang akhirnya mencabik-cabik tubuh mereka. Selain itu, 

mengumpulkan jerami dan membakar hidup-hidup para pengikut Yesus tersebut. Raja Nero 

dianggap sebagai iblis yang berkuasa di Roma. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penelitian pada bab-bab sebelumnya tentang doksa 

Palestina dalam puisi perlawanan Mahmoud Darwish: Kajian Sosiologi Sastra 

strukturalisme konstruktif Pierre Bourdieu, dapat ditarik kesimpulan dari hasil 

penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Mahmoud Darwish mampu mentransferkan dan menjalankan doksa melalui 

puisi-pusinya di dalam masyarakat Palestina. Dengan tema yang berbeda, 

doksa telah berhasil diterapkan Mahmoud Darwish ke dalam masyarakat 

Palestina. Hal ini bertujuan untuk mendobrak semangat jihad masyarakat 

Palestina untuk memperjuangkan, mempertahankan dan melawan invansi 

Israel. Melalui tiga syi’r Bitqaqah Huwiyah, Ila Ummy dan An insaan 

mampu menyadarkan dunia akan penderitaan masyarakat Palestina selama 

mengalami penjajahan. 

2. Puisi Darwish menjadi alat perlawanan, merupakan strategi Mahmoud 

Darwish dalam menerapkan doksa ke dalam ranah (masyarakat Palestina) 

umtuk melawan penjajahan Israel. Hal ini mendapat perhatian besar di dunia 

sebagai negara yang mengalami invansi. Mamoud Darwish sebagai 

intelektual lebih memilih melakukan perlawanan dalam bentuk kebudayaan 

yakni dengan puisi-puisi Arab dari pada melakukan perlawanan fisik dan 

senjata.  

 

B. Implikasi 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangsih 

dalam pengembangan bahasa dan sastra Arab. Akhir dari tesis ini ada beberapa 

implikasi penelitian yang diharapkan dapat dipertimbangkan dan direalisasikan 

sebagai tindak lanjut dari penelitian ini yaitu untuk mempermudah mahasiswa 

dalam penyusunan karya tulis ilmiah, kiranya dipandang perlu untuk menambah 

buku-buku referensi perpustakaan dari berbagai disiplin keilmuan, khususnya 
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ilmu yang berhubungan dengan kajian kesustraan Arab baik klasik maupun 

modern, adanya buku-buku puisi-puisi Arab modern dan kajian-kajian sastra 

umum lainnya.  
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