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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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ة

 ta t te ث

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j  je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di atas) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r  er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te  (dengan titik di bawah) ط

  ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‗ apostrof terbalik‗ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el م

 mim m em م

  nun n en ه

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya y ye ى
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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 

(‗). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah a a ا َ

 Kasrah i i ا

 d}ammah u u أ َ

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah dan ya>’ ai a dan i ـ ىَْ

 Fath}ah dan wau au a dan u ـ وَْ

Contoh: 

ـيْـفَ   kaifa : ك 

وَْلَ   haula : ه ـ

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama  

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ...َ َاَ|َ...َ َى
fath}ah dan alif atau ya> a> a dan garis di atas 

 ــِـــى
kasrah dan ya> i> i dan garis di atas 
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ـو  ـ ـ
D}ammah dan wau u> u dan garis di atas 

Contoh: 

 māta : مـ اتَ 

ـى م   ramā : ر 

   qīla : قـِيْـمَ 

مـ وْتَ   yamūtu : ي ـ

4. Ta>’marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’marbu>t}ha ada dua, yaitu: ta>’marbu>t}ha yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, d}amah, transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta>’marbu>t}ha yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

yang mengguanakan kata sandang al- serta bacaan kedua dari kata itu terpisah, 

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

Contoh: 

َالأ طْف الَِ ـةَ  وْض   raudah al-aṭfāl :  ر 

َا نْـفـ اضِــه ة َ ةَ  ـدِيْـى ـ  al-madīnah al-fḍilah : ا نْـم 

ــة َ  al-ḥikmah :  ا نـحِْـكْـم 

5. Syaddah (tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ىا َ تـّ ـ  rabbanā : ر 

جّـ يْــىا َ  najjainā : و ـ

ـقَ   al-ḥaqq : ا نــْح 

  nu„ima : و عّــِمَ 

ـد وَ   aduwwun„: ع 
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Jika huruf ى ber-tasydi>d di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Contoh: 

ـهـِىَ   Alī (bukan ‗Aliyy atau ‗Aly)‗ :َ ع 

تــِىَ َ ـر  ع  : ‗Arabī (bukan ‗Arabiyy atau ‗Araby). 

6. Kata Sandang 

kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

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

maupun huruf kamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yangmengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

ـمْـسَ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا نشَّ

ة َ نـ ـ نــْز   al-zalzalah (az-zalzalah) : ا نزَّ

ـف ة َا َ هسْ  نــْف ـ  : al-falsafah 

 al-bilādu : ا نــْثـــِلا دَ 

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: 

وْنَ  ـر   ta‟murūna : جـ أمْ 

وْعَ   „al-nau :  ا نــىّـَ

ـيْءَ   syai‟un :  ش 

  umirtu :  أ مِـرْتَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah  
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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‟ān), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz} al- Jala>lah (الله) 

Kata ‖Allah‖ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainyya 

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

َاللهَِ    billāh تاِللَِ  dīnullāh دِيـهْ 

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَِاللهَِ حـــْم  مَْفيَِْر   hum fī  raḥmatillāh    ه ـ

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 
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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 mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

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

 

Abu> al-Wa>li>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi Ibnu Rusyd, Abu al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

 
Nas}r H}a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Za>id, Nas}r H}a>mid (bukan: Zai>d, 

Nas}r H}ami>d Abu) 

B. Daftar Singkatan 

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 
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ABSTRAK 

Nama  : RESKIANA 

NIM  : 80100218093 

Konsentrasi : Bahasa dan Sastra Arab 
Judul  : Nasionalisme Palestina dalam Syi‟r Maḥmūd Darwisy 

  (Kajian Sosiologi Sastra Hegemoni) 

 

Tesis ini membahas tentang nasionalisme Palestina dalam syi‘r Maḥmūd 

Darwisy dengan sub pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana 

Maḥmūd Darwisy menegosiasikan ideologi nasionalisme Palestina melalui syi‘r? 

serta sejauh mana kekuatan syi‘r Maḥmūd Darwisy sebagai alat hegemoni?. 

Menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini 

menggunakan beberapa metode, jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai 

penelitian kualitatif deskriptif. Adapun sumber penelitian ini merupakan 

penelitian 

pustaka (library research) yang diklasifikasikan menjadi dua data yaitu data 

primer 

dan data sekunder. Kajian yang digunakan adalah kajian sosiologi sastra 

hegemoni Gramsci. Pengumpulan data dilakukan dengan kutipan langsung dan 

kutipan tidak langsung. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga syi‟r tersebut yaitu 

Bitāqah Huwiyah, Ilā Ummy, dan Anā Yūsuf merupakan syi‟r yang mengandung 

tema nasionalisme melalui negosiasi dengan tujuan membangun hubungan baik 

dengan intelektual agar dapat meraih simpati dan kepercayaan serta melakukan 

kritik terhadap common sense dengan cara menggugah perasaan masyarakat 

Palestina. Adapun kekuatan syi‟r Maḥmūd Darwisy sebagai alat hegemoni yaitu 

dengan memperlihatkan konflik yang terjadi dalam masyarakat Palestina di masa 

sekarang. 

Implikasi dari hasil penelitian ini, memahami dan mengkaji ketiga syi‟r 

dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung 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 ilmu yang berhubungan dengan kajian kesustraan 

Arab baik klasik maupun modern, adanya buku-buku syi‟r-syi‟r Arab modern dan 

kajian-kajian sastra umum lainnya. 

 

Kata Kunci: Nasionalisme Palestina, Hegemoni, Syi’r Maḥmūd Darwisy 
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ABSTRACT 

Name  : RESKIANA  

Reg. Number : 80100218093  

Department : Arabic Language and Literature  

Tittle  : Palestinian Nationalism in Syi'r Maḥmūd Darwisy (A Study of  

  Sociology of Hegemony Literature) 

 
 

The major purpose of this research was to discuss Palestinian nationalism 

in Mamūd Darwisy's syi'r. Several questions were raised from this issue: 1. How 

does Maḥmūd Darwisy negotiate the ideology of Palestinian nationalism through 

syi'r? 2. To what extent is the power of syi'r Maḥmūd Darwisy as a means of 

hegemony? 

In order to answer the research questions, the methodological approach 

used in this study was descriptive qualitative method by using library research 

approach. The data sources of this research consisted of primary and secondary 

research data. The scientific analysis used in this study was sociological 

literature of Gramsci focusing on the concept of hegemony. The data in this 

research were collected through direct and indrect quotations. 

The findings of this research indicated that three syi‟rs of Mahmūd 

Darwisy namely Bitāqah Huwiyah, Ilā Ummy, dan Anā Yūsuf were considered to 

have the nationalism contents. The aim of this syi’r made by Mahmūd was to 

build good relations among people and intellectuals as well as to gain sympathy 

and trust by evoking the feelings of the Palestinian people on the current 

condition of Palestine. The major power of this syi’r is how Mahmūd could show 

the current issues conflicts in Palestine through his syi’r.  

As an implication of this research, it is noticeable that in analysing syi’r, 

various references are needed. Therefore, it is expected that studunts should be 

given more facilities and references from various disciplines and fields so that the 

scientific paper related to syi’r could be well written. In addition, particular 

references related to modern and classic Arabic literature and other general 

literature should also be provided. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat 

bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. 

Paham tersebut mulai muncul ketika suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama 

untuk membangun suatu negara.
1
 Nasionalisme lahir dari kesadaran nasional 

suatu bangsa untuk menjaga harkat dan martabat bangsa serta memelihara nilai-

nilai luhur budaya dan jati diri bangsa tersebut.
2
 Nasionalisme adalah paham 

untuk bernegara. Hal itu karena adanya rasa cinta dan kesetiaan setiap individu 

kepada negara yang memiliki tujuan untuk membangun tanah air. 

Menurut Sati‟ al-Husri dalam beberapa karyanya mengenai nasionalisme 

Arab, dasar dari persatuan politik bangsa Arab adalah karena bangsa Arab 

terbentuk dari aspirasi rakyat Arab. Ia juga menjelaskan bahwa bangsa Arab 

merupakan bangsa yang memiliki satu hati dan satu jiwa.
3
 Namun pernyataan ini 

tidak sesuai dengan adanya peperangan antar saudara seperti di negara Irak dan 

Iran pada tahun 1980. 

Gejolak nasionalisme yang bertujuan mengobarkan semangat 

kemerdekaan tersebut dirasakan oleh seluruh masyarakat Arab, termasuk para 

sastrawan. Sebagai bagian dari masyarakat yang tertindas dan menginginkan 

kemerdekaan, para sastrawan mengungkapkan gagasan nasionalisme mereka 

melalui karya sastra.
4
 Nasionalisme ditunjukkan melalui ungkapan yang kuat dan 

usaha pembelaan negara yang memiliki prinsip dan ideologi sehingga menjadi 

dasar bagi konsep paham kebangsaan yang dianut oleh sekelompok orang.  

                                                           
1
Hans Kohn. Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985. h. 

11.)  
2
Mounir Baalbaki. al-Mawrid: a Modern English-Arabic Dictionary. (Bairût Lubnân: 

Daru al-'Ilmi Lil-Malâyîn, 1973. h. 106.)  
3
Abu Khaldun Sati‘ Al-Husri. Mâ Hiya al-Qawmiya?: Abhath wa Dirasat „ala Dhaw‟I 

al-Ahdath wa al-Nadhariyât  dalam Adeed Dawisha, 1964, (tp.tt.) h. 2. 
4
 Nur Anisah Ridwan. Nasionalisme Arab dalam Karya Sastra Khuthabâ`U Wa 

Syû‟arâ`U `Ats-Tsaurah 1881. h. 743. 
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Arabisme atau pan-Islamisme hadir sampai saat ini bertujuan untuk 

menyatukan negara-negara Timur Tengah. Jika melihat keadaan geografis dan 

politik di Timur Tengah, maka dapat dikatakan bahwa Timur Tengah terdiri dari 

banyak negara yang memiliki suku, bahasa, agama dan kebudayaan yang hampir 

sama. Sebelum adanya pengaruh-pengaruh politik dari Barat, negara-negara di 

Timur Tengah telah disatukan oleh ikatan keagamaan dan kesukuan. Akan tetapi, 

adanya modernisasi di dunia Arab merupakan cikal bakal timbulnya kebangkitan 

politik bangsa Arab. Dalam perkembangan modernitasnya, nasionalisme Arab 

sepenuhnya muncul karena keadaan politik yang dihadapi dunia Arab saat itu. 

Nasionalisme Arab baru benar-benar muncul karena keadaan politik yang 

dihadapi dunia Arab atau yang disebut dengan Pan Arabisme merupakan wujud 

dari cita-cita nasionalisme Arab.
5
 

Perkembangan nasionalisme Arab sepanjang sejarah pada awalnya 

nasionalisme Arab tumbuh sebagai sebuah konstruk dan perlawanan terhadap 

kuasa Turki Usmani. Namun, seiring dengan tumbuhnya pergerakan akar rumput 

yang memperjuangkan nasionalisme Arab dan kebangkitan intelektual Arab, 

gerakan nasionalisme Arab mulai mendapatkan pamornya di tengah masyarakat 

Arab. Seiring dengan kemerdekaan negara-negara Arab, terdapat beragam aspirasi 

untuk menyatukan bangsa-bangsa Arab menjadi satu negara.
6
 Munculnya 

nasionalisme Arab dan bangkitnya intelektual Arab menjadi pondasi dalam diri 

masyarakat untuk melakukan perlawan dan keinginan untuk merdeka. Termasuk 

Palestina, yang menjadi salah satu negara yang membangkitkan semangat 

perjuangan dan mempertahankan bangsa dan negaranya. Bangkitnya nasionalisme 

Palestina menjadi ancaman terhadap Israel untuk mempertahankan dan 

membebaskan tanah airnya dari penindasan dan penjajahan.  

                                                           
5
Evayatun Ni‘mah. Pandangan Nasionalisme dalam Puisi Mahmud Darwisy dan Rendra 

dalam Analisis Sastra Banding.  (An-Nas : Jurnal Humaniora, Universitas Gajah Mada 

Yogyakarta, Vol. 2, No. 1, 2017. h. 92-93.) 
6
Hadza Min Fadhli Robby. Arab Nationalism: Past, Present, and Future. (Dapartment of 

Internasional Relations, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta: Vol.5, 2020. h.1. 

https://www.researchgate.net/profile/Hadza-Min-Fadhli-Robby 

2/publication/340977645_Arab_Nationalism_Past_Present_Future/links/5ea82578458515ca49f2aa

15/Arab-Nationalism-Past-Present-Future.pdf. Diakses pada tanggal 15 Juli 2022.) 

https://www.researchgate.net/profile/Hadza-Min-Fadhli-Robby%202/publication/340977645_Arab_Nationalism_Past_Present_Future/links/5ea82578458515ca49f2aa15/Arab-Nationalism-Past-Present-Future.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hadza-Min-Fadhli-Robby%202/publication/340977645_Arab_Nationalism_Past_Present_Future/links/5ea82578458515ca49f2aa15/Arab-Nationalism-Past-Present-Future.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hadza-Min-Fadhli-Robby%202/publication/340977645_Arab_Nationalism_Past_Present_Future/links/5ea82578458515ca49f2aa15/Arab-Nationalism-Past-Present-Future.pdf
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Kedaulatan negara yang diperoleh melalui proses pembebasan dari wacana 

penindasan maupun inovasi dari pihak eksternal selama ini dipahami sebagai 

keadaan yang mampu membawa negara-negara ke arah yang lebih progresif. 

Keadaan demikian tidak berlaku bagi warga negara Palestina yang secara hukum 

mereka telah terbebas dari berbagai unsur eksternal dan merdeka secara 

konstitusional. Lebih jauh lagi, subjek utama dalam proses membentuk kedaulatan 

negara bersumber dari kekuatan pembentuk konstitusi, yang dalam hal ini adalah 

warga negara. Karena itu, warga negara Palestina yang memiliki hak 

konstitusional dalam dekade akhir ini tidak lagi merasakan sebagai subjek penentu 

terhadap kekuatan kedaulatan konstitusional. Sebagai warga negara, mereka tidak 

lagi sebagai entitas yang murni serta keberadaannya selalu dikaitkan dengan 

aturan-aturan yang berasal dari eksternal. Faktor eksternal yang menelanjangi 

warga Palestina sebagai kekuatan pembentuk konstitusi murni direduksi oleh 

wacana-wacana dan metanarasi mengenai perebutan wilayah yang diklaim 

sebagai warisan peradaban antara Islam dan Yahudi Zionisme.
7
 Sehingga 

Palestina yang diperebutkan oleh Yahudi tersebut, mengalami konflik yang 

berkepanjangan hingga saat ini. 

Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel belum menemukan jalan 

keluar yang mampu mengcover antar keduanya. Apabila dilacak dari aspek 

historisnya, konflik kedua negara tersebut dilatarbelakangi karena saling klaim 

wilayah yang diyakini sebagai warisan peradaban dalam lanskap keagamaan. Di 

satu sisi, perebutan wilayah tersebut, dari kacamata Israel yang berpaham 

Zionisme, diyakini sebagai tanah menjanjikan (promise island) yang diwariskan 

oleh leluhur mereka. Sedangkan bagi warga Palestina, wilayah Yerusalem yang 

diperebutkan itu terdapat warisan peradaban Islam yang hingga saat ini bangunan 

warisan tersebut masih eksis, yakni Masjid Al-Aqsha di sisi lain.
8
 Hal inilah yang 

melatarbelakangi kalangan Yahudi Zionisme tergerak untuk mampu menduduki 

                                                           
7
Hafidzulloh S, M., M. Aprianus Salam. Potensialitas Puisi Bithoqoh Hawiyah Karya 

Mahmud Darwish: Menilik Politik Kedaulatan Negara Palestina. (Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 

dan Sastra: Vol. 21, No. 1 Universitas Gajah Mada, 2021. H. 52. 

https://doi.org/10.17509/bs_jpbsp.v21i1.3668   
8
Hafidzulloh S, M., M. Aprianus Salam. Potensialitas Puisi Bithoqoh Hawiyah Karya 

Mahmud Darwish: Menilik Politik Kedaulatan Negara Palestina. h. 53. 
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wilayah Palestina. Tidak terkecuali dengan rakyat Palestina untuk 

memperjuangkan dan mempertahankan wilayah mereka, sebagai rakyat yang 

tertindas, masyarakat Palestina melakukan perlawanan dan meyerukan persatuan 

untuk melawan Israel. 

Gejolak nasionalisme yang bertujuan mengobarkan semangat 

kemerdekaan tersebut dirasakan oleh seluruh masyarakat Arab, termasuk para 

sastrawan. Sebagai bagian dari masyarakat yang tertindas dan menginginkan 

kemerdekaan, para sastrawan mengungkapkan gagasan nasionalisme mereka 

melalui karya sastra.
9
 Nasionalisme ditunjukkan melalui ungkapan yang kuat dan 

usaha pembelaan negara yang memiliki prinsip dan ideologi sehingga menjadi 

dasar bagi konsep paham kebangsaan yang dianut oleh sekelompok orang.  

Nasionalisme ditunjukkan melalui ungkapan yang kuat dan usaha 

pembelaan negara yang memiliki prinsip dan ideologi sehingga menjadi dasar 

bagi konsep paham kebangsaan yang dianut oleh sekelompok orang. Gejolak 

nasionalisme yang bertujuan mengobarkan semangat kemerdekaan tersebut 

dirasakan oleh seluruh masyarakat Arab Palestina, termasuk para sastrawan. 

Sebagai bagian dari masyarakat yang tertindas dan menginginkan kemerdekaan, 

para sastrawan mengungkapkan gagasan nasionalisme mereka melalui karya 

sastra.
10

  

Karya sastra, dalam pandangan Agamben, merupakan narasi atau literatur 

yang mampu membuka dan membongkar hal-hal yang bersifat metafisik dari 

fenomena empirik yang terjadi dalam struktur masyarakat tertentu. Agamben 

melihat karya sastra tidak hanya menyuguhkan narasi tanpa alasan tertentu. 

Menurutnya, narasi yang tertuang dalam sastra tidak hanya bersifat ilustratif, 

                                                           
9
 Ridwan, Nur Anisah. Nasionalisme Arab dalam Karya Sastra Khuthabâ`U Wa 

Syû‟arâ`U `Ats-Tsaurah 1881. h. 743. 
10

 Ridwan, Nur Anisah. Nasionalisme Arab dalam Karya Sastra Khuthabâ`u wa 

Syû‟arâ`u `Ats-Tsaurah 1881. h. 743. 
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bahwa ia mampu melampaui narasi tersebut merupakan hal paling fundamental 

untuk memahami makna dari proses interpretasi tekstual dari karya sastra.
11

  

Sastra nasional adalah karya sastra yang lahir dan dimiliki oleh suatu 

negara. Endraswara menyebutkan, sastra yang secara umum menjadi milik 

bangsa, nasional di sini adalah batas wilayah politik suatu bangsa.
12

 Sastra 

patriotik adalah media utama sastra yang diterapkan secara realistis, dan yang 

mengutamakan masalah sosial di era republik. Sastra nasional hadir dalam wujud 

kesadaran akan kebangkitan nasional sebagai bentuk harapan dan keprihatinan 

bangsa yang mengandung rasa cinta pada tanah air, serta bahaya yang dideritanya 

yang menjadi ancaman pada keamanan dan kedamaian negaranya. 

Maḥmūd Darwisy  adalah penyair dari tanah Palestina yang sangat 

mahsyur akan puisi-puisinya terutama puisi tentang semangat perjuangan 

kemerdekaan. Banyak puisi Maḥmūd Darwisy yang bait-bait syairnya 

menggerakkan jiwa patriotisme dan nasionalisme bagi rakyat Palestina dari 

penjajahan Israel, , syi‟r- syi‟r dengan tema nasionalisme tersebut banyak termuat 

di dalam buku karangannya yang berjudul „Āsyiqun min Falistin (1966) dan al-

A‟mal al- Ula 1. Dalam puisinya, Maḥmūd Darwisy berusaha mempengaruhi akan 

persatuan Arab untuk mempertahankan tanah Palestina.  

Maḥmūd Darwisy tinggal di pengasingan dan menulis berbagai fenomena 

sosial yang ia lihat dan alami dalam bentuk puisi.  Kondisi sosial Palestina yang 

mengenaskan itu ia ungkapkan melalui bait-bait syair yang menggugah jiwa 

patriotisme dan nasionalisme serta membangkitkan semangat perjuangan untuk 

kemerdekaan Palestina dari kolonialisme Israel dan sekutunya.
13

  

                                                           
11

Hafidzulloh S, M., M. Aprianus Salam. Potensialitas Puisi Bithoqoh Hawiyah Karya 

Mahmud Darwish: Menilik Politik Kedaulatan Negara Palestina. h. 52.  
12

Suyadi. Pemertahanan Sastra Lokal dan Sastra Nasional Melalui Pembelajaran Sastra 

Banding. (9Medan Makna: Vol. XI No. 1, 2013. h. 85-97. 

https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/medanmakna/article/download/823/416. 

Diakses pada tanggal 28 Juli 2022). 
13

Mahliatussikah, Hanik. Resistensi Terhadap Kolonialisme dalam Puisi 

`Âsyiq Min Falisthin Karya Mahmud Darwish. (Universitas Negeri Malang, 2020. h. 807. 

http://prosiding.arab-um.com/index.php/konasbara/article/download/706/698. Diakses pada 

tanggal 26 Juli 2022).  

https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/medanmakna/article/download/823/416
http://prosiding.arab-um.com/index.php/konasbara/article/download/706/698
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Maḥmūd Darwisy adalah salah satu pelopor puisi-puisi perlawanan. 

Tujuan utama dari tema-tema puisinya adalah demi nasib tanah airnya. Hal ini 

karena konflik panjang perang Arab-Israel.
14

 Dalam puisi-puisinya ini menjadikan 

Maḥmūd Darwisy sebagai penyair sastra perlawanan yang bertujuan untuk 

menolak ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari pihak Israel. Ada beberapa 

puisi dari Maḥmūd Darwisy yang bertemakan Nasionalisme, puisi-puisi tersebut 

menggambarkan perasaan Maḥmūd Darwisy akan kondisi yang dialami di tanah 

airnya atas perlakuan Israel. 

Maḥmūd Darwisy  yang lahir di Palestina memiliki pengalaman yang 

cukup menyakitkan mengenai pendudukan dan pembersihan etnik Palestina yang 

dilakukan oleh Israel terhadap tanah airnya dan dia harus merasakan kehilangan 

yang mendalam akan negaranya, Palestina.
15

 Keadaaan ini tidak dapat dibiarkan 

dan didiamkan, tetapi harus dilawan yang menjadi alat perlawan Maḥmūd 

Darwisy  adalah “kata-kata dalam puisi yang harus ditulis dengan seluruh 

perasaan agar dapat membangkitkan semangat di hati pembacanya dan 

membangkitkan daya juangnya”.
16

 Maḥmūd Darwisy banyak menulis syi‟r untuk 

menggambarkan peristiwa yang beliau alami dan yang terjadi di Palestina. Oleh 

karena itu, melalui syi‟r-syi‟rnya inilah mengandung kobaran semangat 

nasionalisme untuk rakyat Palestina agar terbebas dari penjajahan Israel. 

Dalam syi‟r Maḥmūd Darwisy yang memuat tentang tema nasionalisme 

Palestina dengan judul Biṭāqah Huwiyah, Ilā Ummy, dan Anā Yūsuf merupakan 

bentuk protes dan perlawan Maḥmūd Darwisy serta mampu membangkitkan 

nasiolisme Palestina. 

                                                           
14

Jumadil, Nazril Atoh. Strukturalisme Genetik dalam Puisi Mahmoud Darwish. (Logat, 

Vol. 8. Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. 2021. h. 98.  

http://ejournal.fkip.unsri.ac.id/index.php/logat/article/view/83/107. Diakses pada tanggal 15 Juli 

2022). 
15

 Ni‘mah, Evayatun. Pandangan Nasionalisme dalam Puisi Maḥmūd Darwisyd dan 

Rendra dalam Analisis Sastra Banding. (Universitas Gajah Mada Yogyakarta, An-Nas : Jurnal 

Humaniora Volume 2, Nomor 1, September 2017. h. 91. blob:https://ejournal.sunan-

giri.ac.id/e3cee161-b00f-41a0-989a-456605607b76. Diakses pada tanggal 24 Mei 2022). 
16

Hindun. Ragam Vegetasi dalam Puisi-Puisi Palestina. (Avatisme, Vol. 19, No. 2: 

Universitas Gajah Mada, 2016. h. 222. 

https://atavisme.kemdikbud.go.id/index.php/atavisme/article/view/250/217. Diakses pada tanggal 

28 Juli 2022).  

http://ejournal.fkip.unsri.ac.id/index.php/logat/article/view/83/107
https://atavisme.kemdikbud.go.id/index.php/atavisme/article/view/250/217


7 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis nasionalisme Arab dalam syi‟r 

Maḥmūd Darwisy dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra hegemoni 

Gramsci yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan, maka dalam 

memahami permasalahan di dalam karya sastra secara sosiologi sastra akan 

berhubungan dengan permasalahan yang nyata di dalam struktur masyarakat, 

terutama dalam masyarakat Palestina. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian yang dimaksudkan adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana Maḥmūd Darwisy menegosiasikan ideologi nasionalisme 

Palestina melalui syi‟r? 

2. Sejauh mana kekuatan syi‟r Maḥmūd Darwisy  sebagai alat hegemoni? 

 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Pengertian Judul 

Adapun judul penelitian ini adalah “Nasionalisme Palestina dalam Syi‟r 

Maḥmūd Darwisy: Kajian Sosiologi Sastra Hegemoni‖. Untuk memahami fokus 

penelitian ini, dipandang perlu untuk menjelaskan istilah teknis dan operasional 

yang digunakan dalam judul dengan tujuan memberikan gambaran yang 

sebenarnya tentang ranah kajian dari penelitian ini. 

Pembahasan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai perwujudan untuk 

mengetahui nasionalisme Palestina dalam syi‟r Maḥmūd Darwisy. Dalam hal ini 

perlu adanya definisi yang dibutuhkan untuk menghindari kesalahan yang 

diakibatkan oleh kesalahpahaman tentang apa yang terkandung dalam judul dan 

untuk memudahkan membaca dan memahaminya. 

a. Nasionalisme Palestina 

Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Secara bahasa, 

istilah nasionalisme berasal dari kata natio dalam bahasa latin dan bermakna 

bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata natio tersebut berasal dari kata 



8 

 

 

 

nascie yang berarti dilahirkan.
17

 Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah suatu 

paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan 

kepada negara kebangsaan. Paham tersebut mulai muncul ketika suatu bangsa 

memiliki cita-cita yang sama untuk membangun suatu negara.
18

 Sehingga 

nasionalisme dapat dikatakan sebagai rasa cinta dan semangat yang dimiliki 

individu atau sekelompok orang untuk mempertahankan maupun membangun 

bangsa dan tanah airnya. 

Adapun pengertian nasionalisme sebagai sebuah konsep kesadaran 

dikemukakan oleh Raymond S.J.D sebagai berikut.
19

 

“Nationalism as a concept of national consciousness, the feeling of 

belonging to a certain homogeneous group or community; the practice 

of worshiping anything that belonging to a certain nation. A feeling 

common among peoples whose existence or interest are threatened by 

an out side force or a feeling among peoples during their struggle for 

national independence and national identy”. 

 

(Nasionalisme sebagai sebuah konsep kesadaraan nasional, adalah 

perasaanmemiliki terhadap kelompok atau komunitas homogen 

tertentu; praktek memuja segala sesuatu yang merupakan bagian dari 

negara tertentu.Perasaan senasib yang muncul diantara mereka karena 

keberadaan dantujuan mereka mendapat tekanan dari luar, atau 

perasaan yang muncul dalam diri orang-orang yang berjuang untuk 

memperoleh kemerdekaannya dan identitas bangsanya). 

Kutipan pernyataan Raymond di atas menunjukkan bahwa kesadaran nasional erat 

kaitannya dengan rasa memiliki antar anggota masyarakat dalam suatu bangsa, 

yang dengan perasaan itu mereka bersatu untuk berjuang melawan tekanan yang 

datang dari luar serta berupaya menegakkan identitas bangsa dan 

mempertahankan harkat martabat bangsanya. 

                                                           
17

Ni‘mah, Evayatun. Pandangan Nasionalisme dalam Puisi Maḥmūd Darwisyd dan 

Rendra dalam Analisis Sastra Banding. h. 91.   
18

Kohn, Hans, Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1985. h. 

11.  
19

Ridwan, Nur Anisah. Nasionalisme Arab dalam Karya Sastra Khuthabâ`U Wa 

Syû‟arâ`U `Ats-Tsaurah 1881. Universitas Negeri Malang: Prosiding Konferensi Nasional Bahasa 

Arab V, Malang. 2019. h. 742. http://prosiding.arab-

um.com/index.php/konasbara/article/viewFile/540/499. Diakses pada tanggal 15 Juli 2022. 

http://prosiding.arab-um.com/index.php/konasbara/article/viewFile/540/499
http://prosiding.arab-um.com/index.php/konasbara/article/viewFile/540/499
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Terkait lahirnya nasionalisme sebagai konsep kesadaraan nasional di 

Timur Tengah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme telah 

berkembang di seluruh wilayah Timur Tengah, terutama di kalangan bangsa Arab, 

Turki, dan Iran kurang lebih empat puluh tahun sebelum Perang Dunia I ketika 

kekuasaan imperialisme Barat sedang mengalami puncak kejayaannya di Timur 

Tengah. Pendapat Goldschmidt tersebut menguatkan pernyataan Muhammad 

Husain, seorang ahli sastra Arab modern dari Universitas Iskandariyah Mesir 

dalam bukunya al-Ittijâhâtu al- Wathaniyyatu, sebagai berikut.
20

 

لشعور بالوطنيّة قد نشأت قبيل الثورة العربية وكانت ىذه الثورة صوتها القوي ويدىا إنّ ا

الباطشة وقوتها المنفذة. وتمثلت ىذه الدعوة في جمعية مصر الفتاة، التي تألفت في الاسكندرية، 

الثائرة التي برزت فينصف  والتي أصدرت صحيفة باسمها للدعوة إلى الْرية، وفى بعض الصحف

 .من القرن التاسع عشر مثل صحيفتي )مصر( و)التجارة( لأديب إسحقو حزب الوطتٍ الثاني

(Sesungguhnya nasionalisme bangsa Arab telah tumbuh menjelang Revolusi 

Arab. Gaung revolusi ini keras terdengar, pengaruhnya sangat kuat. 

Semangat 

revolusi ini diwujudkan dalam organisasi ―Pemuda Mesir‖ yang terbentuk di 

Iskandariah, dan kemudian menerbitkan surat kabar dengan nama yang sama 

untuk memperjuangkan kemerdekaan. Semangat revolusi ini juga termuat 

dalam surat kabar yang muncul pada paruh kedua abad ke-19, seperti dua 

surat kabar milik seorang sastrawan Mesir, Ishak dan organisasi Hizbul 

Wathan, yaitu “Misr” dan “At-tijârah”). 

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa nasionalisme yang muncul 

pada saat itu merupakan gerakan politik yang lahir secara alamiah sebagai reaksi 

penolakan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang telah merusak sendi-

sendi kehidupan ekonomi, politik dan sosial budaya di Timur Tengah.
21

  

Muhammad Noer mendefinisikan nasionalisme Arab ke dalam dua bentuk, 

yaitu Qawmiya (dalam arti luas) dan Wathaniya (dalam arti sempit). Definisi 

                                                           
20

 Ridwan, Nur Anisah. Nasionalisme Arab dalam Karya Sastra Khuthabâ`u Wa 

Syû‟arâ`u `Ats-Tsaurah 1881. h. 742. 
21

 Ridwan, Nur Anisah. Nasionalisme Arab dalam Karya Sastra Khuthabâ`u Wa 

Syû‟arâ`u `Ats-Tsaurah 1881. h. 743. 
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secara Qawmiya, nasionalisme Arab bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh 

kekuasaan yang ada di dunia Arab (ekonomi, militer, politik, dan sebagainya) 

untuk menjadi suatu kekuatan politik dan juga menginginkan agar kepentingan 

nasional masing-masing negara Arab dilebur untuk mencapai kepentingan Arab 

secara luas. Salah satu usaha nyata tahap ini adalah terbentuknya Liga Arab.
22

 

Nasionalisme Arab muncul karena adanya kekuasaan imperialisme dan 

kolonialisme Barat yang membentuk solidaritas kemanusian bangsa Arab untuk 

memperjuangkan kemerdekaan negaranya masing-masing. 

Masyarakat Palestina yang sampai sekarang ini nengalami peperangan dari 

zionis Israel yang memiliki klaim terhadap tanah Palestina. Masyarakat palestina 

memiliki semangat nasionalisme untuk mempertahankan negaranya. Dengan 

semangat nasionalisme inilah mereka memiliki keberanian untuk melawan 

penjajah. 

Perjuangan Palestina dalam melawan Israel adalah sebuah bentuk 

nasionalisme rakyat Palestina untuk mempertahankan kedaulatan politik bangsa 

dan negaranya. Perjuangan politik sebagai bangsa itulah nasionalisme yang 

merupakan semangat persatuan sesama warna bangsa Palestina yang tentunya 

berhak untuk hidup bermartabat bersama bangsa-bangsa di dunia.
23

 

Nasionalisme Palestina adalah gerakan kebangsaan bangsa Palestina. 

Nasionalisme ini berawal dari kemunculan gerakan pembebasan nasional pada 

abad ke-19 dan 20 yang menuntut penolakan kolonialisme dan kemerdekaan 

nasional. Berbeda dengan pan-Arabisme, nasionalisme Palestina lebih 

                                                           
22

 Burdah Ibnu. Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu, dan Dimensi Politik. Yogyakarta: 

Tiara Wacana, 2008. h. 36. (Liga Arab (Arab League/ Jamiah al-Duwal al-Arabiyah yang kini 

beranggotakan 21 negaraadalah organisasi yang sejak semula didasarkan atas perpecahan 

negara-negara Arab. Pasalpertama Piagam Liga Arab yang menjadi dasar konstitusional 

pendiriannya secara tegasmenyatakan “penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan 

masing-masing negara”.Artinya, mereka menerima realitas Arab yang sudah terpecah dalam 

berbagai nasionalisme sempit (wathaniya) dan meolak persatuan Arab dalam arti sesungguhnya 

(al-Qawmiyah al-Arabiyah)). 
23

Drs. K.H. Mohammad Dian Nafi, M.Pd. Telaah Perjuangan Palestina Merupakan 

Perjuangan Nasionalisme Rakyat. (Antara Kantor Berita Indonesia, 26 Mei 2021. 

https://www.antaranews.com/berita/2176794/perjuangan-palestina-merupakan-perjuangan-

nasionalisme-rakyat. Diakses pada tanggal 05 Agustus 2022). 

https://www.antaranews.com/berita/2176794/perjuangan-palestina-merupakan-perjuangan-nasionalisme-rakyat
https://www.antaranews.com/berita/2176794/perjuangan-palestina-merupakan-perjuangan-nasionalisme-rakyat
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mengutamakan penentuan nasib diri Palestina dan menolak pendudukan wilayah 

Palestina oleh Israelserta penguasaan Jalur Gaza oleh Mesir dan Tepi Barat oleh 

Yordania (keduanya tergolong bangsa Arab non-domestik).
24

 

b. Syi‟r 

Menurut Stadmod (penyair Barat) pengertian syi‟r adalah 

 والفكرة والعاطفة تعبر عن المعتٌ الجديد والذوقالشعر ىو اللغة الخيالية الموزونة التي "

 25"وعن سر الروح البشرية 
Artinya:  

―syi‟r adalah bahasa yang mengandung khayalan dan berirama yang 

mengungkapkan tentang suatu arti dan perasaan serta ide yang timbul dari 

dalam jiwa seorang penyair‖. 

Di samping penjelasan di atas, dalam tulisan ini juga dikemukakan definisi 

syi‟ir, sebagai berikut: syi„ir adalah suatu kalimat yang sengaja disusun dengan 

menggunakan irama dan sajak yang mengungkapkan tentang khayalan atau 

imajinasi yang indah.
26

 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa puisi atau syi‟ir 

adalah kata-kata yang tersusun menjadi kalimat yang indah dari hasil khayalan 

ataupun imajinasi serta sesuai dengan keadaan atau pengalaman dari para 

penciptanya. 

c. Sosiologi Sastra 

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

teman/kawan. Logus berarti ilmu.
27

 Dapat dikatakan secara lebih luas sosiologi 

adalah ilmu tentang masyarakat.
28 Beberapa definisi sosiologi menurut para ahli, 

pertama, Pitirim Sorokin (1889-1968) berpendapat sosiologi adalah ilmu yang 

                                                           
24

https://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme_Palestina. Diakses pada tanggal 05 Juli 

2022. 
25

 Ahmad al-Shāyib, Usūl al-Naqd al-Adabi. Mesir: Maktabah al-Naḥdhah, 1963. h. 295. 
26

Moch. Yunus. Sastra (Puisi) Sebagai Kebudayaan Bangsa Arab. (Pustaka Pelajar: 

Yogyakarta, 2021). 
27

 Muhammad Fajar Pramono. Sosiologi Agama dalam Konteks Indonesia. (Unida Gontor 

Press, 2017). h. 11. 
28

Muhammad Fajar Pramono. Sosiologi Agama dalam Konteks Indonesia. h.12.  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penentuan_nasib_diri&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalur_Gaza
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/Tepi_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Yordania
https://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme_Palestina
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mempelajari: 1) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala 

sosial, misalnya antara gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum 

dan ekonomi. Gerak masyarakat dan politik, dan sebagainya. 2) Hubungan dan 

saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala non sosial. Misalnya gejala-

gejala geografi biologis dan sebagainya.
29

 Pendapat yang pertama ini menyatakan 

bahwa sosiologi berhubungan langsung dengan kondisi dan keadaan dalam hidup 

masyarakat. 

Kedua, Roucek & Warren (1902-1984) berpendapat bahwa sosiologi 

adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Roucek 

pernah mengungkapkan konsep pengendalian sosial yang pernah digunakan dalam 

sosiologi pada tahun 1894 oleh Small dan Vincent, yaitu bahwa pengendalian 

sosial adalah sebuah istilah berusaha untuk suatu proses baik yang terencana 

maupun tidak terencana, oleh individual yang diajar, dibujuk atau dipaksa untuk 

menyesuaikan diri terhadap pemakaian dan nilai hidup suatu kelompok yang 

dapat kita klasifikasikan sebagai proses sosialisasi.
30

 Kemudian pendapat yang ke 

dua, mengatakan bahwa sosiologi sebagai bentuk pengandalian sosial oleh 

individu di dalam sekelompok masyarakat untuk melakukan bentuk sosialisasi. 

Ketiga, Selo Soemardjan (1915-2003) & Soelaeman Soemardi 

berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan 

proses-proses sosial. Termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial 

adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok. Proses sosial 

adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan. Inti dari definisi 

diatas mempunyai kesamaan yaitu sosiologi adalah hubungan/interaksi antar 

manusia dalam masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari/dikaji 

interaksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok (keluarga, kelas sosial 

masyarakat) dan produk-produk yang timbul dari interaksi tersebut seperti nilai, 

norma serta kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok/masyarakat 

                                                           
29

Muhammad Fajar Pramono. Sosiologi Agama dalam Konteks Indonesia. h.12.  
30

Muhammad Fajar Pramono. Sosiologi Agama dalam Konteks Indonesia. h.12.   
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tersebut.
31

 Dengan demikian sosiologi berfokus pada hubungan antar individu 

dengan individu lainnya di dalam sebuah kelompok masyarakat. 

Sedangkan Swingewood mendefinisikan bahwa sosiologi adalah sebagai 

studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat, studi 

mengenai lembaga-lembaga dan proses-proses sosial. Sosiologi berusaha 

menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, 

bagaimana cara kerjanya, dan mengapa masyarakat bertahan hidup.
32

  

Dalam bahasa Arab, sastra
33

 disebut adab. Bentuk jamak (plural)-nya 

adalah Adâb. Secara leksikal, kata adâb selain berarti sastra, juga etika (sopan 

santun), tata cara, filologi, kemanusiaa, kultur, dan ilmu humaniora
34

.  

Adâb secara bahasa berasal dari kata َيأدب  berarti sopan santun atau أدبَ-

berbudi bahasa yang baik. Sedangkan secara khusus al-adâb ialah: ―yaitu 

perkataan indah dan jelas, dimasudkan untuk menyentuh jiwa mereka yang 

mengucapkan atau yang mendengarkan baik berupa syair maupun berupa prosa.
35

 

Pada masa modern, kata adâb
, 
di samping maknanya sopan santun, juga 

memiliki dua makna: ilmu humaniora sebagai makna umum dan juga sastra 

sebagai makna khusus.
36

 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sastra adalah semua 

aspek kehidupan yang dihasilkan oleh manusia yang muncul dari gejolak atau 

pengalaman jiwa yang memiliki nilai keindahan, atau juga bisa didefinisikan 

dengan segala ekspresi manusia yang dicurahkan dalam bentuk tulisan yang 

indah. Untuk mengetahui sebuah karya bernilai sastra atau tidak, kita tidak bisa 

memberikan suatu batasan yang pasti, karena sastra bersifat intuisi sehingga 

                                                           
31

Muhammad Fajar Pramono. Sosiologi Agama dalam Konteks Indonesia. h.13.  
32

Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2021). h. 1. 
33

Prof. Dr. Syukron Kamil, M.A. Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern. (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012.) h. 3.  
34

Prof. Dr. Syukron Kamil, M.A. Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern. h. 3.  
35

Al-Ziyat Ahmad Husain. Tarikh al-adab al-Arabi. (Kairo: Dar al-Ma‘rifah, 1975). h. 

32. 
36

Prof. Dr. Syukron Kamil, M.A. Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern. h.5.  
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bernilai atau tidaknya sebuah karya tergantung orang yang memandangnya karena 

perasaan seseorang dalam menilai sesuatu tidak sama, sehinga dalam dunia sastra 

tidak ada istilah karya yang baik dan yang buruk karena hal itu tergantung orang 

yang menilainya. Hanya saja sebuah karya sastra bisa bernilai tinggi ketika karya 

tersebut memiliki daya angan dan khayalan yang memikat sehingga mampu 

menggugah emosi dan perasaan pembaca.
37

  

Sosiologi sastra merupakan pendekatan sastra berupa studi objektif dan 

ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, studi lembaga-lembaga, dan proses-

proses sosial.
38

 Sosiologi sastra menurut istilah yakni cabang sosiologi yang 

memanfaatkan metode dan teknik sosial yang diterapkan dalam sastra.
39

 Sosiologi 

sastra berkembang dari pendekatan strukturalisme yang dianggap mengabaikan 

relevansi masyarakat sebagai asal-usul dari suatu karya sastra.
40

 Menurut Prof. Dr. 

Syukron Kamil, M.A, bahwa sosiologi sastra yaitu ilmu yang membahas 

hubungan antara pengarang dengan kelas sosialnya, dan segmen pembaca yang 

ditujunya. Dalam sosiologi sastra ini, karya sastra, baik isi maupun bentuknya, 

dilihat secara mutlak terkondisikan oleh lingkungan dan kekuatan sosial tertentu 

pada periodenya.
41

 Oleh karena itu, sosiologi sastra tidak hanya berpatokan pada 

metode dan teknik sosial dalam sastra saja, akan tetapi sosilogi sastra mencakup 

pada keterkaitan antara pengarang dan lingkungan sosialnya. 

Dari definisi tersebut memberikan pemahaman tentang adanya pengaruh 

sosial didalam karya sastra karena sastrawan biasanya menulis sebuah karya sastra 

sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dialaminya. Jika dihubungkan dengan 

temuan penulis melalui bacaan tentang adanya kondisi sosial dan karya sastra, 

maka definisi di atas dapat dijadikan sebagai sandarannnya. 

 

                                                           
37

Asriyah. Perkembangan Sejarah Sastra Arab. h. 92.  
38

Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post-

Modernisme. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 1–15. 
39

 Teeuw, A. Sastra dan Ilmu Sastra. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984 h. 156 
40

 Al-Ma'ruf, Ali Imron; Nugrahani. Pengkajian Sastra Teori dan Aplikasi. (Surakarta: 

CV Djiwa Amarta, 2017). h. 8. 
41

Prof. Dr. Syukron Kamil, M.A. Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern. h. 113.  
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d. Hegemoni Gramsci 

Dalam sosiologi sastra terdapat berbagai teori yang digunakan, salah 

satunya adalah teori hegemoni. Hegemoni dalam Bahasa Yunani kuno disebut 

“eugemonia”, sebagaimana dikemukakan Encyclopedia Britanica dalam 

prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang 

diklaim oleh negara-negara kota (polis atau citystates) secara individual, misalnya 

yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta, terhadap negara-negara lain 

yang sejajar.
42

 Secara literal hegemoni berarti ―kepemimpinan‖.
43

  

Ahli politik Antonio Gramsci mengembangkan makna awal tersebut untuk 

merujuk pada dominasi suatu kelas sosial terhadap kelas sosial lain dalam 

masyarakat melalui hegemoni budaya.
44

 Dalam pengertian di jaman ini, hegemoni 

menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya 

sebuah negara kota terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar 

maupun secara ketat terintegrasi dalam negara ―pemimpin‖.
45

 

 Hegemoni juga merupakan suatu bentuk kekaisaran yang mengendalikan 

negara-negara bawahannya dengan kekuasaan (persepsi bahwa ia dapat 

memaksakan tujuan politiknya), dan bukannya dengan kekuatan (tindakan fisik 

langsung untuk memaksakan tujuan politiknya).
46

 

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui 

mekanisme consensus ketimbang melalui penindasan terhadap klas sosial lainnya. 

Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di 

masyarakat yang menetukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur 

kognitif dari masyarakat. Karena itu hegemoni pada hakekatnya adalah upaya 

untuk menggiring masyarakat agar menilai dan memandang problematika sosial 

                                                           
42

Patria, Nezar dan Andi Arief. Antonia Gramsci Negara dan Hegemoni. h. 115. 
43

 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post-

Modernisme. (Pustaka Belajar, 2021). h. 132. 
44

K. J. Holsti, The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory. 

(tp.1985. https://id.wikipedia.org/wiki/Hegemoni#cite_note-1. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022.  
45

Patria, Nezar dan Andi Arief. Antonia Gramsci Negara dan Hegemoni. h. 116).  
46

Ross Hassig, Mexico and the Spanish Conquest. (tp.1994.. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hegemoni#cite_note-1. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022). h. 22. 
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dalam kerangka yang ditentukan.
47

 Dalam konteks tersebut, Gramsci lebih 

menekankan pada aspek kultural (ideologis). Melalui produk-produknya, 

hegemoni menjadi satu-satunya penentu dari sesuatu yang dipandang benar baik 

secara moral maupun intelektual. Hegemoni kultural tidak hanya terjadi dalam 

relasi antar negara tetapi dapat juga terjadi dalam hubungan antar berbagai kelas 

sosial yang ada dalam suatu negara.
48

 

Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk meneliti bentuk-bentuk 

politik, kultural, dan ideologis tertentu, yang lewatnya, dalam suatu masyarakat 

yang ada, suatu kelas fundamental dapat membangun kepemimpinannya sebagai 

sesuatu yang berbeda dari bentuk-bentuk dominasi yang memaksa. 

Oleh karena itu Gramsci memiliki konsep hegemoni yang mengedepankan 

kebudayaan untuk menjadikan medan yang strategis bagi pembangunan dalam 

bentuk kesepakatan dan menerapkan cara ideologis dan kultural secara historis. 

e. Maḥmūd Darwisy 

Maḥmūd Darwisy lahir pada tahun 1941 di kampung yang bernama Birwa, 

terletak di sebelah barat Palestina. Pada masa umur tujuh tahun, beliau dan 

keluarganya melarikan diri ke Libanon karena Yahudi Israel pada tahun 1948 

menghancurkan kampung mereka. Selain kampung Birwa, tempat tinggal 

Maḥmūd Darwisy dan keluarga, kampung lain juga yang berada di Palestina 

dihancurkan oleh Israel. 
49

 

Maḥmūd Darwisy adalah salah satu pelopor puisi-puisi perlawanan. 

Tujuan utama dari tema-tema puisinya adalah demi nasib tanah airnya. Hal ini 

karena konflik panjang perang Arab-Israel.
50
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Maḥmūd Darwisy mulai menulis puisi saat ia masih sekolah. Koleksi puisi 

pertamanya diterbitkan pada tahun 1960 ketika ia masih berumur 19 tahun. 

Kemudian koleksi keduanya, Awraq al-Zaytun (1964). Ia mendapatlan reputasi 

menjadi salah satu pelopor puisi-puisi perlawanan. Tujuan utama dari tema-tema 

puisinya adalah demi nasib tanah airnya. Hal ini karena konflik panjang perang 

Arab-Israel.
51

 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan, maka ruang 

lingkup pembahasan penelitian ini adalah syi‟ir yang mengandung tema 

nasonalisme dari syi‟ir Maḥmūd Darwisy dengan mengambil tiga judul syi‟ir 

yaitu Bitāqah Huwiyyah, Ila Ummy dan Anā Yūsuf. Kemudian mencermati unsur-

unsur syi‟ir-syi‟ir Maḥmūd Darwisy. Tujuan akhir dari analisis adalah untuk 

mengetahui bagaimana cara Maḥmūd Darwisy menegosiasikan ideologi 

nasionalisme Arab melalui syi‟ir serta untuk mengetahui bagaimana kekuatan dari 

ketiga syi‟ir Maḥmūd Darwisy sebagai alat hegemoni. 

D. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah uraian sistematis tentang penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
52

 

Fungsi tinjauan pustaka adalah untuk mengembangkan secara sistematik 

penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian tentang 

nasionalisme Arab dalam syi‟ir Maḥmūd Darwisy yang akan berfokus pada kajian 

sosiologi sastra hegemoni Gramsci yang akan dilakukan oleh peneliti. Setelah 

peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Yaitu pada 

judul“Pandangan Nasionalisme dalam Puisi Maḥmūd Darwisy dan Rendra 

dalam Analisis Sastra Banding” dalam An-Nas: Jurnal Humaniora, volume 2, 

nomor 1, September 2017, “Potensialitias Puisi Bithoqoh Hawiyah Karya 

Mahmud Darwsih: Menilik Politik Kedaulatan Negara Palestina” dalam Jurnal 

                                                           
51

Jumadil, Nazri Atoh. Strukturalisme Genetik dalam Puisi Mahmud Darwish. h. 98.   
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Pendidikan Bahasa dan Sastra, volume 21, nomor 1, April 2021, “Tema 

Patriotisme dalam Tiga Puisi Karya Mahmoud Darwsih” dalam Jurnal Lontar UI 

tahun 2010. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Evayatun Ni‘mah yang berjudul 

“Pandangan Nasionalisme dalam Puisi Maḥmūd Darwisy dan Rendra dalam 

Analisis Sastra Banding”. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tentang 

pandangan nasionalisme dalam dua puisi yang berbeda, yaitu syi‟ir Arab dan 

syi‟ir Indonesia. Hal yang dibandingkan dari dua syi‟r tersebut adalah pandangan 

tentang negara dan perjuangan melawan penjajah. Penelitian ini menggunakan 

teori sastra banding, yaitu membandingkan karya sastra dari dua negara yang 

berbeda, bahasa yang berbeda, dan juga budaya yang berbeda. Penelitian ini 

menghasilkan adanya perbedaan dan persamaan antara dua karya sastra berbentuk 

syi‟r dari dua negara, yaitu Arab dan Indonesia. Syi‟r Arab "Bitāqah Hāwiyyah" 

karya Darwisy merepresentasikan bahwa negara adalah rumah bagi rakyat 

Palestina. Adapun syi‟r "Gugur" karya Rendra menggambarkan bahwa negara itu 

adalah jiwa bagi para penduduk Indonesia. Kedua puisi tersebut memiliki 

perspektif yang berbeda dalam memandang suatu negara. Akan tetapi, kedua pu 

syi‟r isi tersebut memiliki wujud rasa nasionalisme yang sama, yaitu sebuah 

perjuangan melawan penjahahan.  

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang sekarang 

yang meneliti tentang puisi Maḥmūd Darwisy yang berjudul Bitāqah Hāwiyyah 

tentang nasionalisme. Namun, penetian ini memiliki perbedaan yaitu dalam 

analisis dan kajian, penelitian tersebut fokus kajiannya pada analisis sastra 

banding sedangkan penelitian yang sekarang fokus pada kajian sosiologi sastra 

hegemoni. Adapun bentuk kelebihannya bahwa penelitian tersebut 

membandingkan dua syi‟r dari negara Arab dan negara Indonesia yang memiliki 

banyak perbedaan terutama pada bahasa. Adapun penelitian yang sekarang, 

meneliti tiga syi‟r Mahmud Darwish yang memiliki tema nasionalisme serta kaji 

dengan hegemoni.  
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Nushrotun Nida dalam penelitiannya “Haqaiq al Hayah al Falastiniyyah 

fi Syi‟ir “Yaumiyyat Jurhi Falistin” li Mahmoud Darwish (Analisis Sosiologi 

Sastra)”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan objek puisi Mahmud 

Darwis yang berjudul “Yaumiyyatu Jurhi Falistin” karena puisi tersebut 

menggambarkan kehidupan nyata rakyat Palestina yang penuh dengan kesedihan 

dan penderitaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kehidupan nyata masyarakat Palestina yang digambarkan dalam puisi 

“Yaumiyyatu Jurhi Falistin” dengan teori sosiologi sastra oleh Alan Swingwood 

dan metode deskriptif kualitatif. Hasil realitas kehidupan rakyat Palestina 

digambarkan dalam syi‟r Maḥmūd Darwisy, yaitu perang, kesedihan, kematian 

dan juga patriotisme rakyat Palestina dalam membela negaranya. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang sekarang, 

yaitu meneliti tentang syi‟r Maḥmūd Darwisy yang berjudul Yaumiyyat Jurhi 

Falistin”. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut yaitu fokus kajiannya pada 

analisis sosiologi sastra yang secara umum, sedangkan penelitian yang sekarang 

fokus kajiannya lebih kepada kajian sosiologi sastra hegemoni, kemudian teori 

yang digunakan penelitian tersebut adalah teori Alan Swingwood, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan teori Antonio Gramsci. Adapun kelebihan dari 

penelitian Evayatun Ni‘mah yaitu membandingkan syi‟r Arab dan Indonesia yang 

memilki bahasa dan budaya yang berbeda. Sedangkan penelitian yang sekarang 

memiliki kelebihan untuk mengkaji tiga syi‟r Maḥmūd Darwisy yang dikenal 

sebagai yang dikenal sebagai syi‟r perlawanan Palestina. 

Septiani Handayani Putri dalam penelitiannya yang berjudul “Tema 

Patriotisme dalam Tiga Puisi Karya Mahmoed Darwish”. Tujuan utama dari 

tema-tema syi‟r nyaadalah perjuangan demi nasib tanah airnya. Hal ini 

dikarenakan konflik panjang selama enam dasawarsa sejak perang Arab-Israel 

sehingga tercipta syi‟r bertema patriotisme. Ketiga syi‟r ini memiliki daya magis 

yang cukup kuat untuk menggambarkan patriotisme Maḥmūd Darwisy dan 

perjuangan masyarakat Palestina. Analisis yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis strukturalisme semiotik dengan pendekatan objektif. Aspek 
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struktur diperlukan untuk melihat sejauh mana pesan struktur tersebut mendukung 

aspek semiotik dan untuk membuktikan bahwa ketiga syi‟r tersebut mempunyai 

tema yang sama yaitu tema patriotisme. Beberapa teori yang digunakan adalah 

teori tentang struktur fisik syi‟r yang membahas tipografi, diksi, imaji, majas, 

simbol. Kemudian Struktur batin puisi yang membahas mengenai tema, rasa, 

nada, amanat, serta parafrase dan dilengkapi kajian ilmu balaghah. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk membuktikan ketiga syi‟r tersebut mempunyai tema 

patriotisme. Ketiga syi‟r ternyata memiliki tema patriotisme yang sama dengan 

penyampaian yang berbeda. Selain itu ketiga puisi ini seperti pesan dari penyair 

untuk terus membangun rasa patriotisme dan nasionalisme pembaca, terutama 

bangsa Arab agar dapat memiliki semangat juang yang tinggi dan membangun 

persatuan yang kuat demi membantu mempertahankan kemerdekaan Palestina. 

Penelitian tersebut dengan penelitian yang sekarang memiliki persamaan 

akan objek penelitiannya adalah syi‟r Maḥmūd Darwisy. Adapun perbedaannya 

yaitu penelitian tersebut menggunakan teori struktur syi‟r, sedangkan penelitian 

yang sekarang menggunakan teori puisi bebas dan penelitian tersebut lebih kepada 

syi‟r yang bertema patriotisme yang patriotisme ini lebih kepada semangat 

individu, sedangkan penelitian sekarang meneliti syi‟r yang bertema nasionalisme 

yang nasionalisme ini lebih kepada semangat sekelompok masyarakat. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Sayyidul Arwan dan 

Faizetul Ukhrawiyah yang berjudul “Patriotisme dalam Syair Bitaqah Hawiyyah 

Karya Mahmud Darwisy”. Pada tulisan ini penulis akan menyampaikan paparan 

pemaknaan puisi ―Bitaqah Hawiyyah‖ karya Maḥmūd Darwisy dengan 

menggunakan kajian semiotika. Pada tulisan ini pemaparan menggunakan metode 

kualitatif dengan cara penelitian pustaka dan memakai teori semiotika Riffaterre. 

Rumusan masalah pada tulisan ini yaitu bagaimana bentuk kesatuan struktur 

makna pada puisi “Bitaqah Hawiyyah” karya Maḥmūd Darwisy dengan 

menggunakan kajian semiotika Riffaterre. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui bentuk kesatuan struktur makna pada syi‟r “Bitaqah Hawiyyah” 

karya Maḥmūd Darwisy dengan menggunakan kajian semiotika Riffaterre. Hasil 
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dari penelitian ini adalah bentuk kesatuan struktur makna pada puisi “Bitaqah 

Hawiyyah” karya Maḥmūd Darwisy yaitu Nasionalisme dan Patriotisme yang 

terwujud pada kebanggaan, kecintaan dan pemertahanan pada identitas, tanah air 

dan kepemilikan. 

Penelitian tersebut dengan penelitian yang sekarang memiliki persamaan 

yaitu meneliti syi‟r Maḥmūd Darwisy yang berjudul Bitaqah Hawiyyah. Adapun 

perbedaan dari penelitian ini bahwa penelitian tersebut fokus kajiannya pada 

kajian semiotika Rifatterre, sedangkan penelitian yang sekarang fokusnya kepada 

kajian sosiologi sastra hegemoni. 

M. Hafidzulloh S. M., dan Aprinus Salam dengan judul penelitian tentang 

“Potensialitas Puisi Bithoqoh Hawiyah Karya Mahmud Darwish: Menilik Politik 

Kedaulatan Negara Palestina”. Penelitian ini bertujuan mengungkap potensialitas 

dalam puisi Bithoqoh Hawiyah Maḥmūd Darwisy. Syi‟r Bhitoqoh Hawiyah 

menghadapkan reduksi kehidupan ‗politis‘ warga dalam kedaulatan Negara 

dengan kemerdekaan Negara yang imajiner. Potensialitas ditransformasikan 

secara aktual dalam karya sastra sebagai gambaran kehidupan manusia dengan 

motif untuk berdialektika dengan kenyataan. Kritik syi‟r Bithoqoh Huwiyah 

dieksplorasi lebih jauh melalui perspektif filsafat politik Giorgio Agamben, yang 

membentuk konsepsi tentang potensialitas politik warga, negara dan 

kedaulatannya. Potensialitas dalam syi‟r Bhitoqoh Huwiyah diasumsikan memiliki 

dualitas yang koheren dengan impotensialitasnya. Impotensialitas bekerja dalam 

ranah potensi penangguhan untuk menanggalkan nilai-nilai negatif yang 

terbingkai dari penjarahan Israel. Karena itu, artikel ini menunjukkan bahwa puisi 

Bithoqoh Huwiyah merupakan bentuk kritik terhadap berbagai peristiwa sosial-

politik yang terjadi antara Palestina dan Israel, dan sebagai pengalaman kolektif 

warga Palestina untuk mengukuhkan kemerdekaan mereka. 

 Bentuk persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang 

sekarang yaitu meneliti tentang puisi Maḥmūd Darwisy yang berjudul Bithoqoh 

Huwiyah. Adapun bentuk perbedaannya terletak pada fakus kajiannya yaitu fokus 

penelitian tersebut melalui dengan perspektif kajian filsafat politik, sedangkan 
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penelitian yang sekarang fokusnya kepada kajian sosiologi sastra hegemoni. 

Kelebihan dari penelitian Septiani Handayani Putri yaitu meniliti tentang bentuk 

politik Maḥmūd Darwisy melalui syi‘r, sedangkan untuk penelitian yang sekarang 

fokus penelitiannya adalah bentuk hegemoni melalui sastra yang terdapat dalam 

syi‘r Maḥmūd Darwisy yang diasumsikan sebagai kepemimpinan terhadap rakyat 

Palestina untuk dapat melakukan perlawanan terhadap invansi yang dilakukan 

oleh Israel. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa penelitian dengan 

judul ―Nasionalisme Arab dalam Syi’r Maḥmūd Darwisy: Kajian Sosiologi Sastra 

Hegemoni Gramsci‖ belum pernah dilakukan sebuah penelitian. Dengan 

demikian, orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. 

E. Kerangka Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kerangka teori di atas, menjelaskan bahwa dalam Syi‟r Maḥmūd 

Darwisy mengandung nasionalisme masyarakat Palestina yang dikaji dengan 

menggunakan kajian sosiologi sastra hegemoni. Syi‟r Maḥmūd Darwisy yang 

Syi‟r Maḥmūd 

Darwisy 

Sosiologi Sastra  

Hegemoni 

Sastra Nasional 

Sosiologi Sastra 

Nasionalisme 
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Pengertian 

Nasionalisme 

Negara 

Palestina 

Pengertian 

Hegemoni 

Konsep 

Hegemoni 

Nasionalisme dalam 

kacamata Hegemoni 



23 

 

 

 

merupakan sastra nasional yang ditinjau dari kajian sosiologi sastra yang 

kemudian akan disimpulkan nasionalisme dalam kacamata hegemoni. 

Dalam penelitian ini dari syi‟r Maḥmūd Darwisy akan diteliti nasionalisme 

Palestina, namun terdahulu akan dijelaskan pengertian nasionalisme, kemudian 

dipaparkan negara Palestina dan diakhir disimpulkan nasionalisme Palestina 

dalam hegemoni. 

Dan selanjutnya pada penelitian tentang syi‟r Maḥmūd Darwisy yang terkait 

dengan nasionalisme akan dikaji melalui kajian sosiologi sastra, namun 

sebelumnya akan dijelaskan tentang hegemoni terlebih dahulu dan konsep 

hegemoni seperti apa dan terakhir akan menyimpulkan nasionalisme dalam syi‟r-

syi‟r Maḥmūd Darwisy melalui kacamata hegemoni. 

Dan terakhir syi‟r-syi‟r Maḥmūd Darwisy akan dikaji melalui kajian sosiologi 

sastra hegemoni, namun sebelumnya akan diuraikan pengertian hegemoni dan 

konsep hegemoni, sehingga terakhir dapat ditarik kesimpulan nasionalisme 

Palestina melalui kacamata hegemoni. 

F. Metodologi Penelitian 

Metode adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami fokus 

kajian yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.
53

 Kemudian menurut 

Mardalis, bahwa metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam 

proses penelitian. Penelitian sendiri diartikan suatu upaya menemukan fakta-fakta 

ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan dengan hati-hati dan sistematis guna 

mewujudkan kebenaran.
54

 Maka metodologi penelitian dapat diartikan sebagai 

cara atau petunjuk secara sistematik yang digunakan untuk mendapatkan data 

dengan tujuan tertentu. 
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pemaparan 

secara deskriptif. Pendekatan penelitian sastra yang digunakan adalah kajian 

sosiologi sastra, dengan pendekatan hegemoni. 

Berdasarkan buku pedoman penulisan karya tulis ilmiyah yang 

diterbitkan oleh Alauddin Press, dalam metode penelitian terdapat di dalamnya 

empat hal yaitu; jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, 

metode pengolahan dan analisis data.
55

 

1) Jenis Penelitian 

Berdasarkan tempatnya, jenis penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research). Semua data yang dihimpun, diolah, dan 

dirumuskan, sepenuhnya menggunakan sumber-sumber kepustakaan. Adapun data 

yang dihimpun melalui riset kepustakaan, dapat diklasifikasikan menjadi dua 

kategori: 

a. Data Primer 

Mengingat bahwa fokus kajian dalam penelitian ini adalah melakukan 

kajian terhadap nasionalisme Palestina dalam puisi Maḥmūd Darwisy, maka yang 

menjadi sumber data primer ialah buku al-A‟mal al- Ula 1 karya Maḥmūd 

Darwisy.  

b. Data Sekunder 

Guna mendukung data primer, juga digunakan berbagai sumber data 

sekunder, yang menjadi rujukan yaitu Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan 

Modern karya Prof. Dr. Syukron Kamil, M. A., Sosiologi Sastra karya Faruk 

yang dianggap standar dan buku Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni oleh 

Nezar Patria dan Andi Arief. Sumber-sumber tersebut di atas dijadikan sebagai 

alat bantu untuk melakukan analisis awal dari syi‟ir-syi‟ir dalam kedua bukuَ

yang berjudul al-A‟mal al- Ula 1 karya Mahmud Darwish yang mengandung 

tema Nasionalisme. 

Selain itu, yang dijadikan data sekunder adalah bahan-bahan tertulis 

lainnya yang dianggap representatif dan memiliki hubungan dengan pembahasan 
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terkait dengan penelitian ini, antara lain: disertasi, tesis, hasil-hasil penelitian 

terdahulu, dan jurnal-jurnal hasil penelitian yang terkait. 

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk 

penelitian kualitatif. Bentuk penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini 

bersifat deskriptif. Penelitian ini lebih menggunakan kedalaman pengahayatan 

terhadap interaksi antar konsep yang dikaji secara empiris berupa kata-kata, frasa, 

dan kalimat yang mengandung nilai-nilai dalam karya sastra. Menurut Moleong 

bahwa metode kualitatif adalah metode untuk memahami fenomena apa yang 

dialami, baik tindakan, perilaku, persepsi, motivasi, hingga tindakan.
56

 Oleh 

karena penelitian ini mengarah pada kajian pustaka sehingga pernelitian ini 

bersifat kualitatif. 

 

2) Pendekatan Penelitian 

Mengingat bahwa fokus penelitian ini adalah menemukan sikap 

nasionalisme Palestina dalam syi‟ir-syi‟ir khususnya dalam syi‟ir-syi‟ir Maḥmūd 

Darwisy, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. 

Hal ini karena syi‟ir yang diteliti menyangkut kehidupan masyarakat atau sosial 

dalam kacamata Hegemoni Gramsci. Hal ini menjadi faktor peneliti menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra. Menurut Wellek dan Warren (1989) bahwa fokus 

perhatian sosiologi sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, dan hal-hal lain 

yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri, serta yang berkaitan dengan masalah 

sosial.
57

 Ratna menyatakan bahwa metode kualitatif memberikan perhatian 

terhadap data alamiah dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya.
58

 

Metode ini digunakan sebagai cara menguraikan masalah dengan 

menggambarkan keadaan objek penelitian berupa syi‟r karya Maḥmūd Darwisy 

yang mengandung tema nasionalisme . 
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3) Teknis Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tepatnya metode deskriptif 

kualitatif. Metode ini digunakan sebagai cara menguraikan masalah dengan 

menggambarkan keadaan objek penelitian berupa syi‟ir-syi‟ir dari Maḥmūd 

Darwisy berdasar pada fakta yang tampak di dalamnya.  

Dalam tahap pengumpulan data, hal yang pertama dilakukan oleh peneliti 

adalah membaca syi‟r karya Maḥmūd Darwisy dalam buku al-A‟mal al-Ula. 

Kemudian menganalisis syi‟ir yang mengandung tema nasionalisme yang terdapat 

dalam syi‟ir Maḥmūd Darwisy. Dalam metode analisis data, syi‟ir tersebut dicari 

makna-makna yang terkandung di dalamnya dan diambil kesimpulan mengenai 

pandangan nasionalisme melalui kajian sosiologi sastra hegemoni Gramsci.  

Kemudian tahap terakhir adalah penyimpulan yang memuat tentang 

kesimpulan akhir dari makna nasionalisme atau pandangan nasionalisme Arab 

dalam syi‟r Maḥmūd Darwisy. 

 

4) Teknik Analisis Data 

a. Metode Pengolahan Data 

Dalam tahap pengolahan data, data yang telah dikumpulkan pada proses 

awal penelitian, selanjutnya akan diolah dengan cermat, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut; pertama melakukan kategorisasi berdasarkan tema nasionalisme 

syi‟r yang ditemukan dalam karangan Maḥmūd Darwisy dalam kedua bukuَyang 

berjudul al-A‟mal al- Ula 1; kedua setelah data terkumpul dan tertata menurut 

jenis syi‟irnya maka selanjutkan akan dilakukan analisis data. 

b. Analisis Data 

Adapun langkah-langkah dalam analisis data ini yaitu sebagai berikut : 

1) Menganalisis nasionalisme Palestina dalam syi‟r karangan Maḥmūd Darwisy. 

2) Menganalisis aspek sosial yang terkandung dalam syi‟r karangan Maḥmūd 

Darwisy ditinjau dari sosiologi sastra hegemoni Gramsci. 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui : 

1) Bagaimana cara Maḥmūd Darwisy membangun ideologi nasionalisme 

Arab melalui puisi. 

2) Sejauh mana kekuatan puisi Maḥmūd Darwisy sebagai alat hegemoni. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Kegunaan Ilmiah 

Secara ilmiah, hasil penelitian ini berguna untuk pengembangan teori 

tentang kajian sosiologi sastra dalam syi‟r untuk pengembangan penelitian 

serupa selanjutnya.  

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat melahirkan sebuah 

kajian sosial terhadap sikap patriotisme dalam karya sastra khususnya pada 

syi‟r untuk dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian terhadap 

syi‟r-syi‟r. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi inspirasi 

dan sarana informasi bagi mahasiswa tentang patriotisme Arab dalam puisi 

serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam karya sastra 

syi‟r. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Nasionalisme  

1. Pengertian 

Secara etimologis kata nasionalisme, akar katanya national yang diambil 

dari natio yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata natio 

berasal kata nascie yang berarti dilahirkan. Nation atau bangsa menurut Hans 

Kohn adalah golongan-golongan yang beragam dan tidak dapat dirumuskan secara 

eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang 

membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lainnya, seperti kesamaan keturunan, 

bahasa, daerah, 

kesatuan politik, adat istiadat, tradisi, perasaan dan agama. Akan tetapi tidak 

satupun diantara faktor-faktor itu bersifat mutlak guna merumuskan bentuk dasar 

sebuah bangsa.
59

 

Hans Kohn sendiri memberikan pengertian tentang Nasionalisme sebagai 

suatu faham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan 

kepada negara kebangsaan. Kebanyakan bangsa-bangsa itu memiliki faktor faktor 

objektif tertentu yang membuat mereka itu berbeda dari bangsa-bangsa lainnya. 

Unsur yang terpenting adalah kemauan bersama dan hidup nyata. Kemauan itulah 

yang dinamakan Nasionalisme, yakni suatu faham yang memberi ilham pada 

sebagian terbesar penduduk dan yang mewajibkan dirinya untuk mengilhami 

segenap anggota-anggotanya.
60

 

Hans Kohn sendiri memberikan pengertian tentang nasionalisme sebagai 

suatu faham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan 
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kepada negara kebangsaan. Dan selanjutnya dikatakan juga bahwa kebanyakan 

bangsa-bangsa itu memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membuat mereka 

itu berbeda dari bangsa-bangsa lainnya. Dan unsur yang terpenting adalah 

kemauan bersama dan hidup nyata. Kemauan itulah yang dinamakan 

Nasionalisme, yakni suatu faham yang memberi ilham pada sebagian terbesar 

penduduk dan yang mewajibkan dirinya untuk mengilhami segenap anggotanya.
61

 

Pendapat Hans Kohn tersebut sejalan dengan pendapat seorang sejarawan 

Prancis bernama Ernest Renan yang menyatakan bahwa dalam suatu bangsa yang 

utama adalah adanya "lede-sir deter ensemble", yaitu kehendak untuk bersatu. Jadi 

menurutnya, bangsa itu adalah suatu kelompok manusia yang mau bersatu. Selain 

itu, yang diperlukan bagi suatu bangsa adalah adanya suatu "une ame, une principe 

spiritual, une grande solidarite" (suatu jiwa, suatu pendirian rohani, suatu perasaan 

setia kawan yang agung). Nasionalisme, dengan demikian adalah suatu 

kepercayaan yang dianut oleh sejumlah besar manusia perorang hingga mereka 

membentuk suatu bangsa. Nasionalisme adalah rasa kebersamaan egolongan (a 

sense of belonging together) sebagai suatu bangsa.
62

 

Nasionalisme merupakan suatu paham atau aliran yang menyatakan bahwa 

kesetiaan atau loyalitas tertinggi seorang individu seyogyanya harus diabdikan 

kepada negara dan bangsanya (nation state) sehingga terdapat suatu perasaan yang 

sangat mendalam dalam suatu bentuk ikatan yang erat terhadap tanah airnya, 

dengan tradisi-tradisi sosial budaya serta pemimpin resmi di daerahnya dalam 

perjalanan sejarah dengan kekuatan yang berfluktuasi sesuai dengan 

perkembangan dan dinamika zamannya. Sementara itu, Renan mengatakan bahwa 

nasionalisme merupakan suatu hasrat dan kehendak untuk bersatu dalam berbangsa 

dan bernegara. Bagi Otto Bauer, nasionalisme adalah suatu bentuk kesatuan 

perangai atau karakter yang diakibatkan karena adanya perasaan senasib.
63

 

Nasionalisme dapat dikatakan sebagai suatu faham kebangsaan yang dapat 

mempersatukan keutuhan wilayah (territorial) atau yang sering juga disebut 

dengan tanah air sebagai ruang hidup (lebensraum) yang diikat dalam suatu bentuk 
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solidaritas individu maupun kelompok dalam. Dengan demikian, nasionalisme 

dapat dikatakan sebagai suatu faham kebangsaan yang dapat mempersatukan 

keutuhan wilayah (territorial) atau yang sering juga disebut dengan tanah air 

sebagai ruang hidup (lebensraum) yang diikat dalam suatu bentuk solidaritas 

individu maupun kelompok dalam konteks kehidupan bersama. Secara umum 

nasionalisme dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk perilaku yang 

mengungkapkan dan menyatakan sikap patriotisme yang diwujudkan dalam bentuk 

cinta tanah air. Ia merupakan prinsip moral dan politik yang mengandung 

semangat yang menggugah perasaaan emosional atas kesediaan untuk membela 

kepentingan bangsa. Hertz (1994) dalam bukunya Nationality in History and 

Politic mengatakan bahwa ada empat unsur dalam nasionalisme, yaitu (1) Hasrat 

untuk mencapai kesatuan; (2) Hasrat untuk mencapai kemerdekaan; (3) Hasrat 

untuk mencapai keaslian; dan (4) Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.
64

 

Nasionalisme bermakna pada keunggulan suatu kelompok yang 

didasarkan atas bahasa, budaya, keturunan, agama, dan wilayah bersama. Ideologi 

nasionalisme merupakan basis semua bangsa untuk mengorganisasi dirinya ke 

dalam entitas yang bebas dan otonom. Nasional atau nasionalis sering tumpang 

tindih dengan istilah etnik yang lebih menunjuk kepada kultur, bahasa, dan 

keturunan bersama di luar konteks politik.
65

  

Nasionalisme merupakan ideologi yang mempengaruhi semua ideologi 

lainnya. Nasionalisme mengacu pada berbagai kelompok manusia yang memiliki 

ikatan tertentu, yang diyakini memberikan suatu identitas sebagai bagian dari 

sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, suatu ikatan emosi yang 

membentuk kelompok manusia menjadi satu komunitas, atau suatu cara individu 

mengidentifikasikan diri dengan kelompok. Salah satu cara yang membantu 

mengembangkan identitas nasional, adalah pengalaman kolonial.
66
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Nasionalisme menurut Hans Kohn adalah suatu paham yang berpendapat 

bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. 

Sebelum lahirnya nasionalisme, kesetiaan orang tidak ditunjukan kepada negara 

bangsa tetapi ditujukan kepada berbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi 

politik, raja, kesatuan ideologi seperti suku, negara kota, kerajaan dinasti atau 

gereja. 

Sedangkan menurut Gellner nasionalisme adalah suatu perjuangan 

untuk membuat budaya dan perpolitikan menjadi bersesuaian. Nasionalisme 

adalah pemaksaan umum suatu tradisi besar kehidupan masyarakat. Hal itu 

sesungguhnya berawal dari tradisi kecil yang sebelumnya telah mengangkat 

kehidupan mayoritas dan dalam beberapa kasus keseluruhan penduduk. 

Dengan demikian nasionalisme adalah suatu bnetuk perasaan serta yang 

sama dari sekelompok manusia yang menimbulkan rasa kesadaran berbangsa dan 

bernegara. Kesadaran akan berbangsa dan bernegara inilah akan mempengaruhi 

emosi sekelompok manusia yang mengacu pada cita-cita bersama. Tujuan dasar 

dari munculnya nasionalisme dibanyak negara karena adanya keinginan dan 

adanya kekuatan untuk mempertahankan masyarakat nasional yang mengalami 

peperangan atau imperialisme. 

Berbicara mengenai nasionalisme maka orang tidak bisa lepas dari 

beberapa faktor dan aspek yang bersifat emosionalitas, kolektivitas, idolistik dan 

syarat yang berisi memori kolektif kesejarahan (historisitas). Dalam nasionalisme 

senantiasa memperlihatkan faktor emosionalitas yang melibatkan aspek emosi 

yang terwujud dalam bentuk semangat kebersamaan atas dasar seperasaan dan 

senasib. Aspek kolektifitas dalam nasionalisme karena lebih disebabkan oleh 

adanya suatu bentuk ikatan kebersamaan yang didasari oleh adanya satu kesatuan 

perasaan emosi. Dalam nasionalisme juga terdapat persoalan sakralitas yang 

ditunjukkan dengan adanya faktor ideolistik yang merupakan suatu bentuk 

"penyembahan" kolektif dari bangsa tertentu terhadap suatu cita-cita bersama yang 

pada gilirannya akan melegitimasi sikap dan perilaku kelompok. Selanjutnya aspek 

memori kolektif kesejarahan (historisitas) yaitu adanya kecenderungan yang akan 
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dibangun untuk menumbuhkan semangat dan perasaan "bersatu" dalam suatu 

bentuk konsep kebangsaan.
67

 

Cita-cita nasionalisme menurut Hertz ada empat macam, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi persatuan 

dalam politik, ekonomi, keagamaan, kebudayaan, dan persekutuan serta 

solidaritas. 

2. Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan 

dari penguasa asing atau campur tangan dari dunia luar dan kebebasan dari 

kekuatan-kekuatan intern yang bersifat anti nasional atau yang hendak 

mengesampingkan bangsa dan negara. 

3. Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (separateness), pembedaan 

(distinctiveness), individualitas dan keaslian (originality). 

4. Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan diantara bangsa-bangsa yang 

memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh. 

Dalam perkembangannya pada akhir abad ke-18 nasionalisme mendapat 

pengertian yang lebih modern menjadi suatu bentuk perasaan kebangsaan yang 

dapat diakui secara lebih luas. Oleh karenanya, nasionalisme menjadi semakin 

kokoh dan dominan peranannya dalam membentuk berbagai aspek kehidupan, baik 

yang berupa sosial maupun yang bersifat individu atau personal. Dalampengertian 

yang didefinisikan oleh Gellner, istilah nasionalisme yakni mengacu untuk 

memberikan arti pada suatu prinsip yang beranggapan atau berasumsi bahwa 

entitas politik dan nasional hendaknya dapat berjalan selarasSelanjutnya, Gellner 

yang mengatakan bahwa nasionalisme melahirkan bangsa. Hal ini disebabkan 

karena rasa kebangsaan tersebut akan menopang adanya kehendak untuk 

"menentukan nasib sendiri" dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi 

oleh suatu bangsa.
68
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Menurut Benedict Anderson bangsa adalah komunitas politik yang 

terbatas dan berdaulat yang dicita-citakan atau diangankan. Komunitas politik 

dikatakan sebagai imagined, karena anggota komunitas tidak pernah saling 

mengenal, saling bertemu, atau bahkan saling mendengar.
69

 Hal yang ada dalam 

pikiran masing-masing anggota komunitas hanyalah angan-angan tentang 

komunitasnya. Suatu bangsa akan terbentuk jika sejumlah besar warga dalam suatu 

komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan. 

2. Sejarah Nasionalisme 

Konsep Nasionalisme dalam penelitian modern berasal dari dunia Barat. 

Nasionalisme mula-mula dibenihkan oleh golongan menengah Inggris yang 

tergabung dalam kelompok puritan, kemudian lewat pemikiran-pemikiran John 

Locke menyeberang ke Prancis dan Amerika Utara. Nasionalisme yang bangkit 

dalam abad ke-18 itu merupakan suatu gerakan politik untuk membatasi 

kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. Gerakan ini juga 

dimaksudkan untuk membina masyarakat sipil yang liberal dan rasional. 

Nasionalisme abad ke-18 itu telah melahirkan negara-negara kebangsaan (nation-

state) di Eropa dengan menentukan batas batasnya di satu pihak dan melahirkan 

imperialism dipihak lain.
70

 

Nasionalisme yang semula berkembang di Eropa itu juga berkembang di 

negara-negara luar Eropa, tetapi dengan nuansa vang berbeda. Di Afrika 

nasionalisme muncul berkaitan dengan proses penjajahan Barat. Bangsa Barat 

yang menjajah Afrika menerapkan praktek kolonial seperti diskriminasi atau 

ketidakadilan antara kulit hitam semi kulit hitam, dan penguasa atau masyarakat 

berkulit putih. Selain itu, juga muncul kegelisahan di kalangan orang-orang Afrika 

tentang pendidikan dan eksploitasi ekonomi. Dalam hal ini Nasionalisme Afrika 
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sebagai reaksi terhadap penjajahan Barat yang telah merusak sendi-sendi 

kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di benua itu.
71

 

Nasionalisme juga berkembang di negara Arab. Perkembangan 

nasionalisme Arab bahwa sejak kontak pertama bangsa Arab dengan dunia Barat 

yaitu masuknya Napoleon pada tahun 1798 ke Mesir dengan membawa paham 

demokrasi, persamaan, dan ide kebangsaan. Maka dari situlah mulai membuka 

mata Arab dari tidurnya yang sangat lama dan para raja, para pemuka Islam mulai 

memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. 

Sebelum adanya pengaruh-pengaruh politik dari Barat, negara-negara di 

Timur tengah telah disatukan oleh ikatan keagaman dan kesukuan. Akan tetapi, 

adanya modernisasi di dunia Arab merupakan cikal bakal timbulnya kebangkitan 

politik bangsa Arab. Salah satu paham yang dihasilkan dari dampak modernisasi 

politik di Timur Tengah adalah nasionalisme Arab. Dalam perkembangan 

modernitasnya, nasionalisme Arab sepenuhnya muncul karena keadaan politik 

yang dihadapi dunia Arab saat itu. Nasionalisme Arab baru benar-benar muncul 

ke permukaan ketika ada tekanan politik dari luar yang memaksa kaum nasionalis 

Arab berbuat sesuatu. Persatuan Arab atau yang disebut dengan Pan Arabisme 

merupakan wujud dari cita-cita nasionalisme Arab.
72

 

Terkait lahirnya nasionalisme sebagai konsep kesadaraan nasional di 

Timur Tengah, seorang ahli sejarah dari universitas Pennsylvania Amerika, 

Arthur Goldschmidt, di dalam bukunya A Concise History of the Middle East 

mengatakan bahwa "during roughly the last forty years before World War I, the 

peoples of the Arab world, Turkey, and Iran began to develop feelings of 

nationalism. As this era was the heydey of European imperialism, we can see 

rising nationalism as a natural reaction to Western power". Pernyataan ini 

menunjukkan bahwa semangat nasionalisme telah berkembang di seluruh wilayah 

Timur Tengah, terutama di kalangan bangsa Arab, Turki, dan Iran kurang lebih 
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empat puluh tahun sebelum Perang Dunia I ketika kekuasaan imperialisme Barat 

sedang mengalami puncak kejayaannya di Timur Tengah.
73 

Tak terkecuali di Palestina, nasionalisme juga berkembang setelah adanya 

penjajahan dari Israel. Nasionalisme Palestina adalah gerakan kebangsaan bangsa 

Palestina. Nasionalisme ini berawal dari kemunculan gerakan pembebasan 

nasional pada abad ke-19 dan 20 yang menuntut penolakan kolonialisme dan 

kemerdekaan nasional.
74

 Berbeda dengan pan-Arabisme, nasionalisme Palestina 

lebih mengutamakan penentuan nasib diri Palestina dan menolak pendudukan 

wilayah Palestina oleh Israel serta penguasaan Jalur Gaza oleh Mesir dan Tepi 

Barat oleh Yordania.
75

 Masyarakat Palestina memiliki semangat nasionalisme 

untuk mempertahankan dan membela negaranya dari kolonialisme Israel.  

B.  Syi’r Nasional 

Syi‟r nasional adalah syi‟r yang diucapkan tentang tanah air, berbicara 

tentang harapan dan penderitaan, mengidentifikasi semangat yang menyebar 

dalam persatuan, menunjukkan bahaya yang mengancamnya dari dekat atau jauh. 

Di antara bahaya dan penderitaan ini, mungkin ada kolonialisme obsesif, yang 

memaksakan keberadaannya dengan kekuatan senjata dan mengeksploitasi 

negara, bangsa dan manusia.
76

 

1) Pengertian Syi‟r Modern 

Syi‟r merupakan akar kata dari kata syair. Syair dalam pengertian Bahasa 

Arab dengan syair dalam pengertian bahasa Indonesia memiliki kesamaan. Oleh 

sebab itu kata syair secara etimologi berasal dari kata syi‟r. Tidak ada perbedaan 

yang menonjol antara keduanya. Kata syi‟ir menurut etimologi, berasal dari kata 

syi‟r, isyi‟r, sya‟ara, sya‟ura yang berarti mengetahui, merasakan, sadar. 

Syi‟r menurut Stadmon yaitu : 
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وْقِ والفكرة وعن سِرِّ الرّوح البشرية.  الشعر ىو اللغة الخيالية الموزونة التى تعبّرعن المعتٌ الجديد والذَّ

 Artinya: 

Puisi adalah bahasa yang mengandung khayalan dan berirama yang 

mengungkapkan tentang suatu arti dan perasaan serta ide yang 

timbul dari dalam jiwa penya‘ir. 

 

Syi‟r modern adalah jenis syi‟r modern yang mengadopsi orientasi artistik 

khusus dalam pertunjukan puitis. Syi‟r Arab modern adalah syi‟r Arab yang ditulis 

pada zaman modern. Kata sifat (era modern) berarti kerangka waktu di mana ciri-

ciri kehidupan dibedakan dari masa-masa sebelumnya. Puisi modern adalah sebuah 

jenis karya sastra yang tidak terikat dengan aturan-aturan baku tertentu dalam 

proses pembuatan serta pembacaanya. Bebas atau tidak terikat dengan aturan 

adalah dua hal yang bisa menjelaskan bentuk karya sastra ini. Oleh karena itu, 

mata rantai terakhir dalam rangkaian waktu berikut terkait dengan puisi (era 

modern - Renaisans - era dekadensi - era Abbasiyah - era Umayyah - masa awal 

Islam - era pra-Islam). Usaha untuk syi‟r bebas dimulai ditransmisikan, di mana 

penyair tidak dibatasi oleh wazan dan mungkin tidak terikat oleh qafiyah juga. 

Sejak akhir abad kesembilan belas, syi‟r Arab modern mulai berubah 

gayanya, dan inovasi terpentingnya terkait dengan tema, meskipun bentuk syi‟r 

tetap mengikuti pola tradisional dan tidak menyimpang darinya. Salah satu tujuan 

puitis yang paling penting menjadi syi‟r semangat dan perjuangan melawan 

kolonialisme, nyanyian untuk tanah air, seruan reformasi sosial, revolusi melawan 

kemiskinan, kebodohan dan penyakit, serta seruan untuk mengejar ketertinggalan 

bangsa. 

Perrine mengatakan bahwa poetry might be defined as a kind of language 

that says more and says it more intensenly than does ordinary language. 

Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa puisi merupakan suatu bentuk 
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bahasa yang berbeda dari bahasa sehari-hari karena puisi lebih intens dalam 

mengatakan dan mengekspresikan dirinya.
77

 

Selanjutnya, Pradopo mengemukakan bahwa puisi mengekspresikan 

pemikiran yang membangkitkan perasaan, merangsang imajinasi panca indra 

dalam susunan yang berirama. Semua itu merupakan sesuatu yang penting, yang 

direkam dan diekspresikan, dinyatakan dengan menarik dan memberi kesan. 

Menurutnya, puisi merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang 

penting yang digubah dalam wujud yang paling berkesan.
78

 

Watts-Dunton menyatakan bahwa puisi merupakan ekspresi yang kongkret 

dan yang bersifat artistik dari pikiran manusia dalam bahasa emosional dan 

berirama. Adapun Lescelles Abercrombie mengatakan bahwa puisi adalah ekspresi 

dari pengalaman yang bersifat imajinatif, yang hanya bernilai serta berlaku dalam 

ucapan atau pernyataan yang bersifat kemasyarakatan yang diutarakan dengan 

bahasa, yang memanfaatkan setiap rencana dengan matang dan tepat guna.
79 

2) Faktor Syi‟r Modern 

Munculnya suatu pola perpuisian yang mencoba lepas dari tradisi dan 

konvensi perpuisian Arab lama, umumnya didorong oleh dua faktor utama, yaitu 

faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud faktor internal ialah suatu dorongan 

yang muncul dari kesadaran masyarakat Arab sendiri terhadap kondisi yang ada, 

sedangkan faktor eksternal ialah suatu dorongan yang muncul karena adanya 

persentuhan dengan kebudayaan bangsa lain.
80

 

a.  Faktor Internal 

Secara historis, segala usaha, tujuan, dan hasil-hasil yang telah dicapai 

dalam pembaruan puisi Arab sebagai titik awal pertumbuhan sastra Arab modern 
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tidak dapat dipisahkan dari usaha, tujuan, dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam 

pembaruan masyarakat Arab oleh para pemikir Arab modern dan kontemporer. 

Sekadar contoh di antara tokoh pembaru dalam kebudayaan Arab Islam adalah 

Muhammad Abduh dan Mahmud Sami al-Barudi. Abduh, sebagai seorang 

cendekiawan, bergerak untuk mendobrak pola dan kerangka pemikiran dan 

pemahaman masyarakatnya yang dipenjara oleh taklid dan mistisitas irasional. 

Sementara, al-Barudi sebagai penyair, bergerak untuk mendobrak tradisi puisi 

yang dipenjara oleh kebagusan yang dibuat-buat dan arkaisme palsu.
81

 

Munculnya gerakan pembaruan pemikiran di bidang pemahaman agama 

dan sosial bersinergi dengan pembaruan di bidang sastra dan budaya. Keduanya 

bertitik bertolak dari ketidakpuasan atas kondisi yang ada. Kondisi infrastruktural 

yang mengakibatkan stagnasi, bahkan kemunduran budaya, telah menjadikan 

momok bagi mereka yang menyadari dan memahaminya. Kondisi infrastruktural 

yang dimaksud adalah pola-pola pemahaman dan pelaksanaan agama yang 

diwarnai oleh sikap taklid, mistik, dan irasional. Sedangkan pada bidang sastra, 

puisi-puisi pada saat itu telah kehilangan nuansanya; tidak lagi memancarkan 

bobot keindahan total dankoherensial, yang meliputi keterpaduan bentuk, ide, pola 

musikalitas, ekspresivitas, dan sebaliknya menunjukkan adanya kreativitas.
82

 

Keadaan seperti di atas disadari betul oleh Al-Barudi, yang kemudian 

memberi dorongan pada dirinya untuk mengadakan pembaruan di bidang sastra. 

Pembaruan yang dirintis al-Barudi ini kemudian lebih dipertegas lagi oleh Khalil 

Mutran, melalui karya-karyanya yang juga mendapat pengaruh dari kebudayaan 

Barat.
83 

b. Faktor Eksternal 

Selain faktor internal di atas, ada faktor lain yang menciptakan arus 

pembaruan di bidang sastra, yaitu faktor eksternal yang muncul sebagai hasil dari 

interaksi budaya Arab dan Barat. Meskipun interaksi antara dua kebudayaan ini 
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sebenarnya telah berlangsung lama, namun interaksi yang kemudian membawa 

pengaruh besar bagi perkembangan kebudayaan Arab bermula dari kedatangan 

Napoleon ke Mesir pada tahun 1798. Napoleon yang datang beserta para sarjana 

orientalis, misionaris, dan diikuti dengan pendirian percetakan, telah membuka era 

baru bagi kehidupan kebudayaan bangsa Arab.
84

 

Tujuan kedatangan Napoleon tersebut semula bersifat politik dan 

pragmatik, namun tidak disangka pengaruhnya kemudian sangat luas pada 

kehidupan bangsa Arab. Karena itu, kedatangan Napoleon dapat dipandang 

sebagai awal penyerapan budaya Barat ke dunia Arab, dan sebagai penyebab 

proses modernisasi dengan segala permasalahannya, baik positif maupun negatif. 

Walaupun sikap terhadap Barat berbeda-beda terkadang dibenci sebagai ancaman 

dan pada saat yang sama juga dikagumi sebagai model kenyataannya Barat 

senantiasa hadir dalam kesadaran bangsa Arab hingga kini. Mulai dari sinilah 

terjadi proses yang melibatkan serangkaian perubahan-perubahan dalam kehidupan 

politik, sosial, dan termasuk sastra di dunia Arab.
85

 

Beberapa gejala perubahan yang timbul segera setelah kedatangan 

Napoleon ke Mesir, diantaranya terbit surat kabar pertama di dunia Arab yang 

bernama Courier de l‟Egypte pada 29 Agustus 1798, terbit majalah ilmu 

pengetahuan dan sastra La Decade Egyptienne pada bulan November 1798, yang 

kemudian disusul oleh munculnya surat kabar lain, seperti Jurnal al-Khadyu (1827) 

dan al-Waqa‟i al-Mishriyah (1828) terbitan Bulaq Press yang didirikan oleh 

Muhammad Ali, gubernur Mesir saat itu. Pada masa yang sama pihak pemerintah 

juga banyak mengirimkan para mahasiswa untuk belajar ke Italia, Perancis, dan 

Inggris. 

3) Tokoh-Tokoh dan Aliran Syi‟r Arab Modern 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan puisi 

Arab modern, secara singkat akan diulas beberapa tokoh pembaru puisi Arab dan 

konsep pembaruan yang digagasnya. Hal ini penting untuk mengetahui titik tolok 
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adanya perkembangan puisi, karena dari sinilah tumbuh berbagai ragam corak, 

bentuk, aliran, wawasan, dan sebagainya, yang pada akhirnya membawa misi 

tunggal, yaitu pencarian atau penemuan identitas diri kesusastraan Arab yang 

selaras dengan napas kehidupan masyarakat dan zamannya. 

Berikut beberapa tokoh sastrawan Arab yang berhasil memberikan warna 

tersendiri bagi perkembangan puisi Arab modern sehingga terbentuk aliran atau 

mazhab khusus.
86

 

(1) Aliran Neo Klasik 

Pelopor aliran neoklasik puisi Arab atau biasa disebut al-Muhāfizu>n 

adalah Mahmud Sami al-Barudi dan Ahmad Syauqi. Fenomena kemunculan 

pemikiran dan gerakan neoklasik memiliki peranan penting dalam sejarah Arab 

modern, sebagaimana halnya gerakan yang sama terjadi dalam kebudayaan Barat. 

Apabila neoklasik dalam kebudayaan Barat berorientasi menghidupkan sastra 

Yunani dan Latin kuno, maka neoklasik Arab berkeinginan untuk membangkitkan 

kembali keindahan puisi Abbasiyah, seperti puisi Abu Nuwas, Abu Tamam, Ibnu 

Rumi, al-Mutanabbi, al-Ma‘arri, dan al-Buhturi. Keindahan puisi Abbasiyah 

secara stilistika dikombinasikan dengan semangat baru. 

Kemunculan aliran neoklasik ini mulanya sebagai reaksi atas kedatangan 

Napoleon ke Mesir tahun 1798, yang menandai masuknya kebudayaan Perancis 

ke dunia Arab. Gerakan yang dipelopori al-Barudi dan Syauqi ini disambut dan 

didukung para sastrawan lain di Mesir seperti Hafiz Ibrahim, Ismail Sobri, dan Ali 

al-Jarim; Ma‘ruf al-Rasasi dan Jamil Sidqi di Irak; serta Basyarah al-Khauri di 

Lebanon. 

Masa ini juga merupakan periode antologi (diwani) dan publikasi teks-

teks Arab klasik. Hal ini dilakukan antara lain oleh penerbit Bulaq Press, Jamiyat 

al-Ma‘arif, dan majalah al-Jawaib yang dipimpin oleh Ahmad Faris al-Shidyaq, 

salah seorang penyair Lebanon di Istanbul. Penerbitan teks-teks klasik bukan 

semata-mata untuk kepentingan dunia sastra dan kepenyairan, akan tetapi juga 
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bagian dari upaya menumbuhkan jiwa nasionalisme Arab. Nasionalisme saat itu 

dibutuhkan sebagai penegas identitas bangsa Arab dan sebagai benteng dari 

derasnya budaya barat (western culture) yang mulai membanjiri wilayah Arab. 

Aliran ini memang tidak terlalu banyak melakukan inovasi pada teknik 

pengungkapan syi‟r. Namun demikian, melalui tokohnya, al-Barudi, ia berhasil 

menghidupkan kembali unsur subjektivitas dalam berpuisi yang telah lama 

ditinggalkan dalam tradisi syi‟r Arab saat itu. Al-Barudi membawa kembali style, 

bentuk, dan musikalitas syi‟r Arab pada masa keemasannya bukan untuk taklid 

buta atau larut dalam romantisme kejayaan penyair masa lampau. Akan tetapi 

langkah ini sebagai otokritik bagi penyair sezamannya untuk menjaga tradisi dan 

peradaban bangsa Arab, terlebih lagi mengembalikan kepercayaan penyair 

sezamannya untuk percaya diri dan muncul dengan karyanya yang baru. 

Aliran Neo Klasik umumnya masih memelihara kaidah syi‟r Arab secara 

kuat, misalnya keharusan menggunakan wazan (pola) dan qāfiyah (rima), jumlah 

katanya sangat banyak, uslūb-nya (gaya atau cara seseorang mengungkapkan 

dirinya dalam tulisan) sangat kuat, tema-temanya masih mengikuti masa 

sebelumnya, seperti madah (pujian-pujian), ritsa (ratapan), ghazal (percintaan), 

fakhr (membanggakan diri atau kelompok), dan adanya perpindahan dari satu 

topik ke topik yang lain dalam satu qasidah (ode). Namun dalam 

perkembangannya, mulai ada beberapa inovasi yang dilakukan sejumlah penyair. 

Secara global, ada beberapa karakteristik syi‟r aliran ini sebagai berikut. 

a. Para penyair mengangkat tema-tema puisi Arab klasik serta mengusung 

tema-tema baru dengan cara merespons tuntutan zamannya seperti tema 

patriotisme dan tema-tema sosial. 

b. Ada beberapa penyair yang mengakui pola qasidah klasik dengan 

meletakkan atlal dan ghazal di awal, namun ada juga yang mengabaikan 

pembukaan semacam ini sehingga dalam puisinya tampak ada kesatuaan 

tematik seperti puisipuisi Ahmad Syauqi dan Hafiz Ibrahim. 
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c. Larik tetap merupakan kesatuan makna dan seni, sedangkan qasidah 

semacam ini belum bisa mewujudkan satu kesatuaan struktur karya yang 

otonom. 

d.  Referensi qasidahnya adalah kamus puisi Arab klasik, tetapi ada juga 

beberapa penyair yang mengambil kata-kata baru dari realitas kehidupan 

yang ada. 

e. Aspek didaktis dan etis sangat mendominasi. 

f. Sejumlah penyair mencoba menandingi syi‟r - syi‟r popular Arab klasik 

dan meniru tema, metrik, dan rimanya. 

Kesimpulannya, para penyair Neo Klasik ini tidak tunggal dan padu. Ada 

penyair yang meniru pola klasik dan tidak menambahkan inovasi sedikit pun, 

namun ada juga yang menambahkan dengan pola pengalaman subjektif, membuat 

bentuk inovasi baru, dan ada yang mendekati aliran romantik. Begitu juga ada 

penyair yang mengangkat tema baru tetapi dengan style lama. 

(2) Khalil Mutran (1872-1949) 

Khalil Mutran adalah penyair kelahiran Lebanon yang kemudian tinggal di 

Mesir. Namun sebelumnya, ia sempat tinggal lama di Prancis dan banyak 

mempelajari bidang keilmuan dan sastra Prancis. Mutran membawa konsep Baru 

di bidang perpuisian Arab, yaitu asas kesatuan organik dan struktur yang 

memperlihatkan hubungan dalam suatu konteks. Pandangan ini dipengaruhi teori 

strukturalisme Jean Piaget. 

Dalam hal ini, Mutran berada di bawah pengaruh langsung puisi romantik 

Prancis, terutama puisi-puisi naratif Hugo, lirik-lirik Mussel dan Baudelaire. Di 

samping itu, Mutran juga berhasil menghancurkan pola qasidah yang telah 

kehabisan potensi-potensi politiknya dan diganti dengan pola perpuisian yang 

lebih bebas. Dalam karya-karyanya ada kecenderungan untuk mengungkapkan 

visi pribadinya yang bersifat individualistik, introspekstif, dan ekspresif. Hal ini 

dapat dimengerti, karena ia berpandangan bahwa puisi adalah seni yang 

berhubungan dengan kesadaran. 
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Khalil Mutran merupakan orang yang pertama kali mengembangkan aliran 

romantik dalam perpuisian Arab. Meskipun syair-syairnya sangat bernuansa 

romantik yang mengekspresikan pengalaman-pengalaman pribadi seputar cinta, 

kenangan masa kecil, sejarah jamannya, dan impian-impiannya, namun Mutran 

juga kritis terhadap situasi sosial yang melingkupinya. Melalui pementingan 

makna dalam syi‟r - syi‟r nya, ia menyerang despotisme, tirani, perbedaan kelas, 

kebodohan, ketidakadilan sosial, dan membela perjuangan ke arah kemajuan dan 

kebebasan berpikir. Melalui karya-karyanya, terutama yang berjudul Nayrun, 

Khalil Mutran telah berhasil melepaskan diri dari dan berhasil menghancurkan 

pola qasidah. 

(3) Kelompok Diwan (1921) 

Kelompok ini dipelopori tiga sastrawan, yaitu Abd al-Rahman Syukri 

(1889-1958), Abbas Mahmud al-‗Aqad (1889-1964), dan Ibrahim Abd al-Qadir 

al-Mazini (1890-1949). Grup ini telah membawa perkembangan yang cukup 

berarti bagi perpuisian Arab, meskipun dalam banyak hal masih bergantung pada 

aliran romantik yang dikembangkan Khalil Mutran dan banyak dipengaruhi oleh 

romantisme sastra Inggris. Akan tetapi, dengan konsep-konsepnya, mereka telah 

membawa puisi Arab pada bentuk dan citra yang lain, baik dari Mutran maupun 

neoklasik. 

Menurut Ahmad Qabbisy, ada tujuh ciri pembaruan mereka, yang 

terpenting di antaranya ialah: memberi tekanan pada kesatuan organisme puisi, 

menolak adanya pola kesatuan qāfiyah atau qāfiyah tunggal, menekankan pada 

variasi dan kebebasan qāfiyah, dan yang jauh lebih ditekankan lagi adalah makna. 

Tidak jarang kelompok Diwan ini juga memasukkan pemikiran-pemikiran filsafat 

pada syi‟r-syi‟rnya. Kecenderungan ini telah menandai terjadinya perpisahan 

positif dari tradisi neoklasik menuju era baru aliran romantik dalam syi‟r Arab 

modern. 
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Kelompok Diwan sesungguhnya merupakan antitesis dari aliran Neo 

Klasik. Kelompok ini melakukan kritikan tajam terhadap aliran Neo Klasik. 

Sejumlah kritik yang mereka ajukan antara lain: 

a. Al-Tafakfuk, yaitu syi‟r - syi‟r yang dihasilkan aliran Neo Klasik dinilai 

tidak memiliki kesatuan tema. 

b. Al-Ihalah, yaitu upaya yang dilakukan Neo-Klasik justru membuat 

makna puisi menjadi rusak karena berisikan sesuatu yang bombastis, 

tidak realistis, dan tidak masuk akal. 

c. Al-Taqlid, yaitu syi‟r - syi‟r Neo Klasik tidak lebih dari pengulangan apa 

yang sudah dilakukan para sastrawan Arab sebelumnya dengan cara 

membolak-balikkan kata dan makna. 

d. Para pengusung Neo Klasik dinilai memiliki kecenderungan yang lebih 

mementingkan eksistensi (al-I‘rad) daripada substansi karya yang 

dihasilkan. 

e. Aliran Neo Klasik dikritik karena banyak mengumpulkan tauriyah, 

kinayah, dan jinas. 

Terlepas dari itu, madrasah Diwān memang memiliki karakteristik sendiri 

yang membedakannya dengan kelompok sastra Arab modern lainnya. Karakteristik 

itu antara lain: menolak kesatuan bait dan memberi penekanan pada kesatuan 

organis syi‟r, mempertahankan kejelasan, kesederhanaan, dan keindahan bahasa 

syi‟r yang tenang, mengambil segala macam sumber untuk memperluas dan 

memperdalam persepsi dan sensitivitas rasa penyair. Karakteristik lainnya, tema-

tema yang diangkat dalam karya-karya kelompok ini berkaitan dengan persoalan-

persoalan kontemporer seperti humanisme, nasionalisme, dan Arabisme; karya-

karya yang dihasilkan juga banyak dipengaruhi romantisme dan model kritik 

Inggris. 

(4) Aliran Apollo (1922) 

Kelompok yang namanya diambil dari nama majalah ini dipelopori oleh 

Ahmad Zaki Abu Syadi (1892—1955). Ia seorang dokter dan ahli bakteriologi 
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yang lama tinggal di Inggris dan Amerika. Ia banyak mempelajari sastra Inggris 

dan Perancis, khususnya karya-karya Keats, Shelly, Woordsworth, Dickens, 

Arnold Bennett, dan G.G. Shaw. Setelah kembali ke Mesir, Abu Syadi 

menerbitkan sebuah majalah yang diberi nama ―Apollo‖ dengan dua bahasa 

pengantar, Inggris dan Arab, yang di antaranya memuat karya-karya sastra jenis 

syi‟r. 

Apollo sesungguhnya adalah nama dewa puisi bangsa Yunani. Nama 

Apollo dipilih agar menjadi sumber inspirasi bagi para sastrawan. Selain Abu 

Syadi, sastrawan yang tergabung dalam aliran ini antara lain Ibrahim Naji, Kamil 

Kaylani, dan Sayyid Ibrahim. 

Menurut Abu Syadi, Apollo mempunyai lima tujuan: 

a. Mengangkat syi‟r Arab dan mengarahkan kegiatan para penyair kepada 

arah yang baik; 

b. Membantu kebangkitan seni di dunia syi‟r;  

c. Mengangkat derajat syi‟r baik di mata sastra, sosial, dan ekonomi, serta 

mencegah eksklusivitasnya; 

d. Menumbuhkan sikap tolong menolong dan persaudaran di kalangan 

sastrawan;  

e. Memerangi monopoli dan menciptakan kebebasan puisi.  

Menurut al-Shabi, Apollo memang tidak menjadi aliran yang jelas, akan tetapi 

merupakan revolusi yang dahsyat untuk mewujudkan kebebasan dan 

kesempurnaan syi‟r. Artinya, kelompok ini berhasil menjadikan prinsip-prinsip 

kelompok menjadi akar gerakan dalam mewujudkan tujuan. 

Dengan melihat tokoh dan latar belakang kehidupan kesastraannya, sudah 

barang tentu kelompok ini akan membawa sikap dan napas tersendiri dalam 

kehidupan sastra Arab modern. 
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(5) Penyair Mahjar 

Kelompok penyair Mahjar (The Emigran Poet) ini hidup di Amerika, 

terutama Amerika Utara dan Selatan. Mereka kebanyakan datang dari Lebanon 

dan Syiria. Di Amerika Utara, tepatnya di New York berdiri perkumpulan 

sastrawan al-Rabitah al-Qalamiyah atau Liga Pena. Sedang di Amerika Selatan, 

yaitu di Sau Paulo berdiri al-„Ushbah al-Andalusiyah atau Liga Andalusia. 

Konsep pembaruan yang paling menonjol dan cukup matang digagas oleh 

kelompok al-Rabitah al-Qalamiyah. Sedangkan pada al-„Ushbah al-Andalusiyah 

lebih bersifat konservatif. Anggota dari kelompok pertama antara lain Jibran 

Khalil Jibran (1883-1931), Mikhail Nu‘aimah (1889), Iliya Abu Madhi (1894-

1957), Rasyid Ayub (1871-1941), dan lain-lain. Sastrawan paling popuer dalam 

kelompok ini adalah Jibran Khalil Jibran, yang kebetulan juga pendiri dan ketua 

kelompok ini. 

Sastra Arab Mahjar merupakan hasil akulturasi dua budaya (Timur-Barat) 

bahkan akulturasi multikultural yang ditopang oleh kekuatan ruhani dan daya 

imajinasi sastrawan diaspora. Secara umum karya kelompok ini dapat dicirikan 

sebagai karya sastra romantis, humanistis, dan seringkali mistis. Dari segi bentuk 

pengungkapannya, sastra Arab diaspora lebih menekankan pada isi pesan sebuah 

karya daripada diksi, dan lebih cenderung bebas dan terlepas dari kaidah-kaidah 

penciptaan karya sastra Arab terutama pada genre puisi yang selalu berwazan dan 

bersajak (bermatra). 

Lebih spesifik lagi, karakteristik sastra Mahjar terutama syi‟r, antara lain: 

campuran dari unsur dinamis spiritualitas Timur dan romantisme Barat, penuh 

nada kerinduan pada tanah air, keluhan atas perasaan terasing di tempat baru, 

concern terhadap masalah-masalah politik dan sosial tanah air, reflektif terutama 

puisi-puisi kelompok al-Rabitah al-Qalamiyah, humanitarianisme yang tidak 

mengenal batas dan perbedaan makhluk, cinta alam, dan pengungkapannya 

sederhana. 
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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 

berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, 

bagaimana cara kerjanya, dan mengapa masyarakat itu bertahan hidup.
87

 

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.
88

 

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 
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dapat ditemukan apabila sosiologi mampu bergerak melampaui apa yang secara 

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.
89

 

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.
90

 

Ada empat tingkat kenyataan sosial yang dikemukakan Johnson yaitu 

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

budaya.
91

 

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.
92
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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.
93

 

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.
94

 

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 
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berlaku dalam lingkungan sosial yang sempit atau bahkan semakin sempit dan 

tidak terlalu berpengaruh terhadap bangunan sosial secara keseluruhan.
95

 

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.
96

 

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".
97

 

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.
98

 

2) Masyarakat sebagai Jaringan Tindakan Sosial yang Bermakna (Max 

Weber) 
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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.
99

 

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.
100

 

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.
101

 

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.
102

 

Kebudayaan, kata simbol, merupakan produk kegiatan manusia yang 

kreatif. Akan tetapi, sekali kreativitas itu dihasilkan dan berbentuk, hasil 
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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.
103

 

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.
104

 

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. 

2. Sastra 

Istilah sastra di Barat memiliki penggunaan kata dan sinonim dalam 

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

(Spanyol) dan literatur (Jerman).
105

 Dalam bahasa Arab, sastra disebut adab. 
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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.
106

 Dalam bahasa Indonesia, kata adab ini diserap bukan dengan makna 

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

kecerdasan.
107

 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.
108

 

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.
109 

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 

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.
110

 

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 
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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.
111

 

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.
112

 

(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 (Syi‟r). 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). 
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Drama biasanya mengandung plot cerita berupa pengenalan, konflik, klimaks, 

penguraian masalah, dan penutup.
113

 

Dalam sastra, dikenal aliran-aliran sebagai berikut.
114

 

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

baik, menggambarkan kebobrokan moral dalam masyarakat, 

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 
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dibantu dengan ilmu psikologi; untuk mengetahui kapasitas latar sosial maka 

diperlukan pengetahuan tentang aspek ilmu sosial dan budaya; sedangkan untuk 

memahami gaya bahasa diperlukan pengetahuan tentang retorika dalam linguistik, 

dan sebaliknya.
115 

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.
116

  

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.
117

 

D. Hegemoni 

1. Pengertian Hegemoni 

Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut 'eugemonia', sebagaimana 

dikemukakan Encyclopedia Britanica dalam prakteknya di Yunani, diterapkan 

untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (polis 
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atau citystates) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota 

Athena dan Sparta, terhadap negara-negara lain yang sejajar.
118

 

Hegemoni adalah sebuah bentuk kepemimpinan yang diperoleh melalui 

bentuk mekanisme consensus dari pada melalui kekerasan maupun penindasan dari 

kelas sosial lainnya. Hegemoni ini sifat memimpinnya melalui konsesus struktutal 

maupun kebudayaan. 

Hegemoni pada dasarnya adalah upaya untuk menggiring orang agar 

menilai dan memandang problematik sosial dalam kerangka yang telah ditentukan. 

Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau 

kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya.
119

 

Dalam pengertian di jaman ini, hegemoni menunjukkan sebuah 

kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota 

terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar mauoun secara ketat 

terintegrasi dalam negara ―kepemimpinan‖. Dalam konteks politik internasional, 

misalnya, pada periode perang dingin, pertarungan pengaruh antara Uni Sovyet, 

pada masa perang dingin, biasanya disebut sebagai perang untuk menjadi kekuatan 

hegemonic di dunia.
120

 

Menurut Gramsci, kriteria metodologis yang menjadi dasar studi-studinya 

didasarkan pada asumsi bahwa supremasi suatu kelompok sosial menyatakan 

dirinya dalam dua cara, yaitu sebagai "dominasi" dan sebagai "kepemimpinan 

moral dan intelektual". Suatu kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok 

antagonistik yang cenderung ia "hancurkan", atau bahkan ia taklukkan dengan 

kekuatan tentara. Atau, kelompok tersebut memimpin kelompok yang sama dan 

beraliansi dengannya. Suatu kelompok sosial dapat, dan sungguh harus, 

melaksanakan kepemimpinan sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan. Ia 
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menjadi dominan apabila menjalankan kekuasaan, tetapi bahkan jika ia sudah 

memegang dominasi itu, ia harus meneruskan untuk memimpinnya juga.
121

 

Dengan demikian hegemoni merupakan bentuk kepemimpinan tanpa 

melalui kekerasan, peperangan, pemaksaan dan lain sebagainya, akan tetapi 

hegemoni menampilkan kepemimpinan melalui ekonomi, politik dan kultural atau 

kebudayaan. 

2. Konsep Teori Hegemoni 

Teori hegemoni Antonio Gramsci berbasis pada filsafat praksis dan 

materialisme historis. Materialisme historis meyakini bahwa suatu materi tidak 

pernah bebas dari ruang dan waktu, yang mempengaruhi dan membentuk segala 

sesuatu yang berada dalam ruang dan waktu. Materialisme historis menolak 

metafisika dan menganggap penting untuk bertindak/bekerja/praxis untuk 

mencapai tujuan-tujuannya, serta menganggap manusia merupakan bagian dari 

rangkaian yang terpisah-pisah. Infrastruktur menentukan keberadaan 

superstruktur, dan superstruktur beroperasi untuk menjaga keberlangsungan 

ekonomi/infastruktur. Gramsci menggarisbawahi pentingnya ideologi. Ia tidak 

menganggap ideologi sebagai ilusi dari perjuangan sosial tetapi ideologi memiliki 

pengaruh yang sangat signifikan sebagai kekuatan material maupun politik. 

Ideologi memberikan kekuatan bagi manusia untuk menyadari ketertindasan 

mereka dan mengarahkan tindakan mereka untuk melenyapkan penindasan 

tersebut. 

Konsep hegemoni Gramsci sebenarnya dapat dielaborasi melalui 

penjelasannya tentang basis dari supremasi klas: 

the supremacy of a social group manifest itself in two ways, as 

'domination' and as 'intellectual and moral leadership' A social group 

dominates antagonistic groups, which it tends to 'liqui date', or to 

subjugate perhaps even by armed force; it leads kin dred and allied 

groups. A social group can, indeed must, already exercise 'leadership' 

before winning govermental power (this in deed is one of the principal 

                                                           
121

Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturslisme Genetik sampai Post-

modernisme. h.141.  



59 

 

 

 

conditions for the winning of such power); its subssequently becomes 

dominant when it exercises power, but even if it holds it firmly in its 

grasp, it must continue to 'lead' as well. 

 

(supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai 

"dominasi" dan sebagai 'kepemimpinan intelektual dan moral'. Dan di 

satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok 

oposisi untuk "menghancurkan" atau menundukkan mereka, bahkan 

mungkin dengan menggunakan kekuatan bersenjata; di lain pihak, 

kelompok sosial memimpin ke lompok-kelompok kerabat dan sekutu 

mereka. Sebuah kelompok sosial dapat dan bahkan harus sudah 

menerapkan "kepemim pinan" sebelum memenangkan kekuasaan 

pemerintahan (kepe mimpinan tersebut merupakan salah satu dari syarat-

syarat utama untuk memenangkan kekuasaan semacam itu). Kelompok 

sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktek 

kekuasaan, tapi bahkan bila dia telah memegang kekuasaan penuh di 

tangannya, dia masih harus terus "memimpin" juga."
122

 

Kutipan itu jelas menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh kesatuan 

dua konsep: kepemimpinan (direction) dan dominasi (dominance). Hubungan 

kedua konsep ini menyiratkan tiga hal. Pertama, dominasi dijalankan atas seluruh 

musuh, dan kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu-sekutu. Kedua, 

kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk menaklukan aparatus negara, atau 

dalam pengertian sempit kekuasaan pemerintahan. Dan, ketiga, sekali kekuasan 

negara dapat dicapai, dua aspek supremasi klas ini, baik pengarahan ataupun 

dominasi, terus berlanjut.
123

 

Hubungan dari dua momen ini, dalam apa yang di sebutnya sebagai 

'perspektif ganda' dari negara dan kehidupan politik adalah sangat penting dalam 

pemikiran Gramsci. Dalam berbagai levelnya, hal itu digambarkan oleh Gramsci 

secara teoritis:
124

 

two fundamental levels, corresponding to the dual nature of Machiavell's 

Centaur-half animal and half-human. They are the levels of force and of 

consent, authority and hegemony, vio lence and civilisation, of the 

individual momen and of the univer sal moment ("Church" and "State"), of 

agitation and of propa ganda, of tactics and of strategy, etc. 
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(dua tingkat fundamental, sesuai dengan dwi hakikat dari Cen taurus-nya 

(manusia-kuda dalam mitologi Yunani-pen.) Machiavelli, yaitu setengah 

hewan dan setengah manusia. Disana ada dua tingkatan yaitu tentang 

kekuatan dan persetujuan, ten tang kewenangan dan hegemoni, kekerasan 

dan peradaban, momen pribadi dan momen universal ('Gereja' dan 

'Negara'), agitasi dan propaganda, tentang taktik dan strategi, dll.) 

 Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui 

mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap klas sosial lainnya. 

Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di 

masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-

struktur kognitif dari masyarakat Karena itu hegemoni pada hakekatnya adalah 

upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial 

dalam kerangka yang ditentukan.
125

 

Dalam konteks ini Gramsci merumuskan konsepnya yang merujuk pada 

pengertian tentang situasi sosial dalam terminologinya momen, dimana filsafat 

dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang: dominasi 

merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah 

lembaga dan manifestasi perseorangan, pengaruh dari roh ini membentuk 

moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua sosial, terutama dari 

intelektual dan hal-hal yang menunjukkan pada moral. Hegemoni selalu 

berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai klas diktator.
126

 

Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih atau 

klas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya. Kapitalisme masih 

karena buruh menerima keadaan umum ini, dominasi budaya borjuis membuat 

penggunaan kekuatan politik tak perlu untuk mempertahankan kekuasaan. 

Sehingga massa harus dibebaskan dari keterpesonaan pada hegemoni budaya klas 

kapitalis sebelum perlawanan yang berhasil terhadap negara bisa terjadi.
127

 

3. Kebudayaan 
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Teori hegemoni meliputi tentang transformasi budaya, yaitu bagian paling 

penting dalam revolusi bukan hanya untuk membebaskan masa dari dominasi 

tetapi juga menegakkan fondasi hegemoni baru atau kebudayaan baru tanpa 

pemaksaan dan kekerasan melalui kepemimpinan moral dan intelektual. 

Kebudayaan merupakan sentral dalam konsep hegemoni. Pandangan kebudayaan 

yang digunakan oleh Gramsci berasal dari pandangan kebudayaan De Sanctis 

yang yang memaknai kebudayaan sebagai pandangan hidup manusia yang 

menggerakkan etika, gaya hidup dan pola perilaku baik individu maupun 

masyarakat. Pandangan hidup ini berasal dari agama yang dianut, filsafat yang 

telah menjadi kebiasaan.
128

 

Menurut Gramsci, konsep kebudayaan yang lebih tepat, lebih adil, dan 

lebih demokratis adalah kebudayaan sebagai organisasi, disiplin diri batiniah 

seseorang, yang merupakan suatu pencapaian suatu kesadaran yang lebih tinggi, 

yang dengan sokongannya, seseorang berhasil dalam memahami nialai historis 

dirinya, fungsinya di dalam kehidupan, hak-hak dan kewajibannya. Menurutnya, 

konsep serupa itu tidak dapat terjadi secara spontan melainkan melalui 

serangkaian aksi dan reaksi yang lepas dari kehendak seseorang, ada proses 

alamiah. Yang utama, bahwa manusia adalah pikiran, yaitu produk sejarah, bukan 

alam. Jika tidak, orang tidak dapat menjelaskan fakta, bukti, bahwa selalu ada 

eksploiter dan yang dieksploitasi, penciptaan kekayaan dan konsumer sadar-diri, 

bahwa sosialisme belum juga terwujud.
129 

Transformasi kebudayaan menjadi tujuan dari hegemoni. Perubahan 

kebudayaan tidak berevolusi dengan sendirinya. Ide-ide (filsafat, agama, mitos) 

tidak berevolusi dengan sendirinya. Ideologi berubah berkaitan dengan kesadaran 

manusia yang hidup dalam masyarakat. Kebudayaan dan ideologi mempunyai 

makna yang erat sekali. Ideologi menjadi bagian dari kebudayaan yang berupa 

gagasan yang akan membentuk atau menjadi pola bagi kebiasaan masyarakat atau 

kebudayaan. Teori hegemoni dibangun dengan dasar pemikiran pentingnya ide 
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dan tidak mencukupinya kekuatan fisik dalam kontrol sosial. Teori hegemoni 

memperlihatkan kedudukan ide atau gagasan dalam kebudayaan. Kedudukan ide 

dalam hegemoni menjembatani teori hegemoni dengan sastra yang berperan 

sebagai arena yang di dalamnya gagasan-gagasan disandingkan, diartikulasikan, 

dipelesetkan atau ditegaskan.
130

 

Gramsci menjelaskan dua strategi dalam meraih kekuasaan, war of 

manouver (perang gerakan) dan war of position (perang posisi). Menurut 

Gramsci, perang gerakan tidak dibutuhkan lagi dalam negara modern karena di 

dalam negara modern masyarakat sipil menduduki posisi yang sangat penting. 

Akan tetapi, perang posisi dibutuhkan dalam negara modern. Perjuangan merebut 

kemenangan dalam perang posisi lebih diarahkan pada usaha mengenyahkan 

ideologi, mitos, politik dan kebudayaan suatu kelompok yang akan didominasi, 

bukan dengan penyerangan dan penghancuran suatu kelompok secara fisik. 

Artinya perang posisi adalah proses transformasi kebudayaan dengan 

menghancurkan sebuah hegemoni lama (common sense) yang telah menjadi 

kebudayaan dan menggantikannya dengan hegemoni baru (kebudayaan baru).
131

 

Teori hegemoni menjelaskan bahwa perubahan kebudayaan bukan 

merupakan peristiwa yang singkat, tetapi mencakup proses perjumpaan dan 

negosiasi ideologi antara intelektual organik, kelompok yang bermaksud untuk 

melakukan transformasi budaya, dengan subaltern, baik yang telah memiliki 

kebudayaan yang telah mapan, maupun yang sedang mencari identitas budaya 

baru. Dalam proses hegemoni, Gramsci memberikan tekanan pada sentralitas 

konsensus bukan pada kekuatan. Konsensus ini merupakan syarat pokok untuk 

meraih kekuasaan.
132

 

Teori hegemoni berbicara tentang transformasi budaya melalui subjek. 

Bagian paling penting dalam revolusi adalah (1) membebaskan manusia dari 
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dominasi, atau (2) menegakkan fondasi hegemoni baru atau kebudayaan baru 

tanpa pemaksaan dan kekerasan melalui kepemimpinan moral dan intelektual. 

Oleh karena itu, kebudayaan merupakan sentral dalam konsep hegemoni. Namun 

Gramsci menyanggah kebudayaan dalam pandangan Marx dan menerima 

pandangan kebudayaan yang digunakan oleh Gramsci berasal dari De Sanctis. 

Menurut De Sanctis kebudayaan merupakan pandangan hidup manusia yang 

menggerakkan etika, gaya hidup dan pola perilaku baik individu 

maupun masyarakat. Pandangan hidup ini berasal dari agama yang 

dianut, filsafat yang telah menjadi kebiasaan.
133

 

Transformasi kebudayaan menjadi tujuan dari hegemoni. Perubahan 

kebudayaan tidak berevolusi dengan sendirinya. Ide-ide (filsafat, agama, mitos) 

tidak berevolusi dengan sendirinya. Kebudayaan atau ideologi berubah berkaitan 

dengan kesadaran manusia yang hidup dalam masyarakat, serta kebudayaan dan 

ideologi mempunyai makna yang erat sekali. Ideologi menjadi bagian dari 

kebudayaan yang berupa gagasan yang akan membentuk atau menjadi pola bagi 

kebiasaan masyarakat atau kebudayaan. Teori hegemoni dibangun dengan dasar 

pemikiran pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik dalam 

kontrol sosial. Teori hegemoni memperlihatkan kedudukan ide atau gagasan 

dalam kebudayaan.
134

 

Kedudukan ide dalam hegemoni menjembatani teori hegemoni dengan 

sastra yang berperan sebagai arena yang di dalamnya gagasan-gagasan 

disandingkan, diartikulasikan, dibungkam, dipelesetkan atau ditegaskan. Selain itu 

format sastra juga tersusun dari struktur yang sangat genius dengan cara tertentu 

mempermainkan dan mengaduk perasaan pembacanya. Dapat dikatakan bahwa 

dalam karya seni, proses hegemoni bekerja dalam dua level yakni dalam level 
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wacana dan dalam level praxis. Kedua bagian ini akan diuraian secara detail di 

bawah ini. Namun terlebih dahulu perlu dijelaskan.
135

 

Keduanya merupakan startegi yang disebutkan dalam konsep modern 

prince pada bab Modern Prince (Pangeran Modern) dalam buku Catatan Dalam 

Penjara. Meskipun terdapat berbagai artikel yang mengaskan bahwa modern 

prince adalah partai politik, tulisan ini berasumsi bahwa karya sastra dapat pula 

berperan sebagai 

modern prince atau pangeran modern.
136

 

4. Metode Hegemoni 

a. Lapis Wacana 

Pada lapis wacana, karya sastra terlebih dahulu memunculkan 

tokoh-tokoh yang berperan dalam proses hegemoni. Dalam catatan Gramsci, 

tersirat metode difusi ideologi yang mentransformasi common sense subaltern 

menjadi budaya hegemonik. Metode hegemoni yang dilakukan oleh modern 

prince adalah sebagai berikut.
137

 

1) Subaltern atau subalternisasi 

Subaltern merupakan pintu masuk untuk memahami proses 

berlangsungnya konsensus karena subalternlah yang menyetujui gagasan-gagasan 

yang dikemukakan oleh intelektual. Subaltern merupakan massa yang mudah 

digerakkan untuk memobilisasi sebuah gerakan. Hal ini disebabkan oleh kondisi 

mereka sebagai kelompok yang ditolak, didefinisikan ulang, didatangi, dan 

dirangkul oleh kelompok intelektual. Intelektual mewadahi, menerima, 

mendengarkan keinginan terdalam dan memberikan harapan pada mimpi-mimpi 

mereka. 
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Selanjutnya, jika tak ditemukan kelompok subaltern di dalam karya sastra, 

maka yang ditemukan adalah proses sublaternisai. Proses sublaternisasi adalah 

konstruksi subaltern melalui menggugah kesadaran tokoh yang mempertahankan 

common sensenya yang lama. Gramsci menjelaskan tentang tiga hal yang penting 

diperhatikan dalam analisis hegemoni yang berkaitan dengan sublaternitas yakni 

penulisan sejarah subaltern atau proses kemunculan subaltern, relasi sosial yang 

melahirkan kesadaran mereka, dan strategi politik transformasi subaltern, afiliasi 

politiknya, organisasi yang mewadahinya. 

Suatu peristiwa yang dihadapi oleh seorang tokoh dapat menjadi penyebab 

kritik terhadap common sense yang berlaku. Kritik ini berguna untuk menggugah 

kesadaran terhadap realitas subaltern. Menurut Howson dan Smith, kritik ini pula 

menggugah kesadaran tentang pengetahuan dan pengalaman subaltern secara 

historis dan ekonomi. Kritik ini menggunakan narasi tentang masa lalu berupa 

sejarah dan nostalgia untuk menjelaskan masa depan tetapi selalu menggunakan 

realitas masa kini. 

2) Intelektual  

Masyarakat politik yang menjalankan fungsi hegemoniknya disebut 

intelektual organik yang berfungsi untuk mengatur momen kesepakatan. Gramsci 

menunjukkan bahwa para intelektual dikirim untuk membina masyarakat sipil 

atau simple soul untuk membangkitkan kesadaran realitas mereka. Intelektual 

bekerja untuk menciptakan konsepsi tentang dunia dan menerjemahkan kelebihan 

kelebihan dan nilai-nilai kelompok sosial yang spesifik menjadi nilai-nilai umum. 

Mereka memformulasikan dan menggerakkan sistem moral, intelektual dan 

budaya untuk mengatur stabilitas, legitimasi, dan kesinambungan semua sistem 

sosial ekonomi. Intelektual mendatangi masyarakat sipil untuk memastikan 

gagasan mereka diterima. Kedatangan ke masyarakat sipil dilakukan oleh 

intelektual untuk memenangkan hati masyarakat dengan cara aktif mendatangi 

kelompok-kelompok subaltern secara verbal maupun secara fisik. Gramsci 

mengatakan bahwa menyentuh perasaan untuk mengambil hati masyarakat 

merupakan bagian strategi intelektual untuk mendapatkan kepercayaan 
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masyarakat.
 

Sehingga para intelektual sangat berpengaruh untuk dapat 

memenangkan hati masyarakat. 

3) Negosiasi 

Hubungan antara intelektual dengan subaltern dalam proses negosiasi 

ideologis merupakan pintu tercapainya persetujuan atau konsensus. Gramsci 

memperlihatkan cara intelektual menyuntikkan ideologi baru agar subaltern rela 

mengikuti ide-ide intelektual. Adapun cara negosiasi yang dimaksudkan oleh 

Gramsci yaitu, sebagai berikut.
138

 

1) Membangun hubungan baik dengan intelektual. Hubungan baik ini penting 

untuk meraih simpati dan kepercayaan. 

2) melakukan kritik terhadap common sense subaltern dengan cara 

menggugah perasaan. Kritik terhadap common sense dengan cara 

mengangkat tema moraliatas atau intelektual. Kedua tema ini akan 

menarik hati subaltern. Kritik ini berguna untuk menggugah kesadaran 

mereka terhadap realitas sublatern. Menurut Howson dan Smith kritik ini 

pula yang menggugah kesadaran tentang pengetahuan dan pengalaman 

subaltern secara historis dan ekonomi. Kritik ini menggunakan masa lalu 

untuk menjelaskan masa depan tetapi selalu menggunakan realitas masa 

kini sebagai permasalahan. Artinya, realitas atau common sense subaltern 

dijelaskan dengan mengurai sejarah budaya subaltern. Sejarah budaya 

adalah masa lalu yang dapat membangkitkan kebahagian karena 

kemenangan atau kesedihan karena kegagalan. Masa lalu didatangkan 

kembali untuk menciptakan harapan pada subaltern yang menggiring 

subaltern mencapai konsensus dalam negosiasi. 

Seorang intelektual yang mencoba menggugah kesadaran realitas subaltern 

harus jeli menangkap dan merasakan gairah mendasar yang dirasakan subaltern 

dengan cara menyentuh perasaan mereka. Jika tidak ada jalinan perasaan antara 

keduanya, hubungan mereka hanyalah hubungan birokratis. 
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Kesesuaian antara pengalaman masa lalu yang terpisah-pisah dan 

kebenaran pengetahuan atau good sense intelektual yang memenuhi harapan atau 

gairah mendasar subaltern menyebakan mereka berproses untuk sepakat 

mengikuti kepemimpinan moral dan intelektual.  

3) Refleksi diri tokoh subaltern. Refleksi diri merupakan dialog dengan diri 

sendiri setelah tokoh subaltern setelah menyadari kebenaran argumentasi 

berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan oleh intelektual. Pada fase ini 

tokoh mengalami pergulatan batin terhadap kebenaran konsepsi lama dan 

pengetahuan baru konsepsi baru. Kesadaran subaltern terhadap 

kekurangan konsepsi lama dan kelebihan-kelebihan konsepsi baru 

membuka mata dan pikiran subaltern. 

Pergulatan batin subaltern terlihat pada perenungan dan dialog dalam diri 

mereka. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi juga mengambil tempat dalam 

jiwa terdalam manusia. Jiwa secara sadar mereflekasikan pengalaman tokoh 

dalam ruang dan waktu. Namun keputusan jiwa untuk memilih dipengaruhi oleh 

kecenderungan dan pengalaman jiwa itu sendiri. Menurut Gramsci keputusan 

memilih dipengaruhi oleh imajinasi yang berkaitan dengan masa lalu atau masa 

depan. 

4) Consensus terhadap ideologi intelektual. Pencapaian konsensus ini 

menyebabkan transformasi atau konversi tokoh-tokoh beragama Islam 

menjadi lebih islami, dan yang nonmuslim menjadi muslim. Konsensus 

ini menyebabkan perubahan identitas tokoh baik identias kelas maupun 

identitas agama. 

b.   Lapis Praxis 

Aristoteles menjelaskan sains dengan tiga jenis pengetahuan yang 

berbeda menurut objeknya yaitu pengetahuan teoretis yang tujuannya adalah 

kenyataan, pengetahuan praktis yang tujuannya adalah tindakan dan pengetahuan 

puitis yang tujuannya adalah penciptaan. Menurut Aristoteles, tujuan dari (1) 

disiplin teori adalah untuk menemukan realitas. Ide ini menyarankan mengambil 

fenomena yang dirasakan sebagai hasil dari pengalaman, dengan kata lain realitas 
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sebagai dasar daripada konsep untuk menjelaskan dunia. Tujuan dari (2) praksis 

disiplin adalah untuk mencapai perilaku rasional melalui kompetensi moral yang 

diperoleh (phronesis). Bidang ini berkaitan dengan konsep-konsep yang sarat 

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

problematika yang diciptakan oleh konsep-konsep tersebut. Keadaan ini dikaitkan 

dengan "pengetahuan perilaku". (3) Tujuan disiplin poiesis adalah produksi. 

Menurut Fontana, strategi hegemoni terdiri dari kombinasi dari konsep 

retorika klasik yang berasal dari Isocrates dan Cicero dan filsafat yang berasal 

dari Plato. Filsafat merupakan pengetahuan yang mencari kebenaran moral 

dengan berdasarkan nalar, argumentasi yang rasional. Sedangkan retorika 

merupakan seni berbahasa yang memungkinkan orang lain mengikuti kehendak 

pembicara. 

Retorika bekerja pada arena perasaan sedangkan filsafat berada pada 

domain nalar. Retorika merupakan bentuk negosiasi sedangkan di dalamnya 

terkandung isi yang terdiri dari gagasan filsafat. Hal ini merupakan narasi atau 

teks mitis memandu subaltern untuk mempercayai dan menyepakati ide-ide 

intelektual.
139

 

Berbeda dengan negosiasi secara umum, hegemoni dalam pengertian 

negosiasi ideologis menunjukkan adanya strategi tertentu untuk mencapai 

kesepakatan. Elemen ini adalah intelektual dan subaltern. Dari keduanya, ideologi 

yang berwujud dalam logos mengalir antara subjek dan objek, antara intelektual 

dan subaltern, atau antara masyarakat politik dan masyarakat sipil.
140

 

Berkaitan dengan praktek moral yang dilakukan oleh novel popular, 

terdapat metode yang berakar pada struktur sastra yang menjadikan novel popular 

sebagai alat hegemoni yang sangat ampuh. Metode ini adalah sebagai berikut.
141
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(1) Mitos 

Supaya dapat meresap ke dalam jiwa subaltern sehingga menjadi kehendak 

 kolektif masyarakat, kelompok dominan mengutarakan gagasan dengan 

menggunakan simbolisme. 

Mitos, dalam hal ini, tidak berarti sebagai kisah supranatural atau legenda 

tetapi merupakan filsafat politik yang penalaran terdalam bekerja dalam kesadaran 

populer, yang kesimpulannya merupakan seruan yang mendesak gairah. Sang 

Pangeran Modern merupakan pemimpin atau sesuatu yang mengarahkan untuk 

menyatukan masyarakat dengan cara menyajikan tema yang tampak umum atau 

biasa-biasa bagi banyak orang dalam suatu masa tertentu. Sang pangeran modern 

mengkonstruksi realitas dan menyiapkan identitas pada kelompok.
142

 

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

Berkaitan dengan mitos dan mengobarkan perasaan subaltern, Gramsci 

memunculkan istilah national popular. Istilah national popular berkaitan dengan 

peranan isi karya sastra yang mempunyai kekuatan untuk menyatukan konsepsi 

masyarakat. Dalam national popular, Gramsci membicarakan isi karya yang 

berakar pada kebudayaan setempat. Hal ini bertujuan agar subaltern merasa akrab 

dan dilibatkan dengan referensi isi narasi atau teks.
143

 

(3) Narasi 

Narasi yang berisikan realitas sejarah mampu menjalin hubungan 

dengan perasaan masyarakat. Teks yang mampu menggerakkan masyarakat dan 

menyatukan mereka dalam satu konsepsi adalah teks-teks yang berbasis pada 

kebudayaan masyarakat, bukan jenis sastra populer yang muncul pada awal abad 

ke 19. Suatu indikasi kesuksesan sebuah karya adalah berhasil mengemas fakta 

sejarah. Ini disebabkan fakta sejarah berkaitan dengan filsafat zamannya yakni 
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perasaan massa dan konsepsi masyarakat tentang dunia yang paling penting bagi 

masyarakat mayoritas yang terbungkam. 

(4) Fakta Sejarah 

Nostalgia berkaitan dengan perasaan pembaca. Kecenderungan novel 

romantic untuk mengenang masa lalu atau dunia ideal adalah salah satu cara 

menghadirkan fakta sejarah. Cara kembali ke nostalgia adalah dengan cara 

berimajinasi. Dalam imajinasi novel populer menciptakan dunia ideal yang 

berfungsi sebagai pemenuhan atau penyelesaian keinginan pembaca menghukum 

dan membalas orang-orang yang menyebabkan kemalangan mereka. Gramsci 

menyebutkan bahwa ini merupakan cara kerja yang bersifat membius pembaca. 

Narasi atau teks yang menyajikan fakta masa lalu hanya dapat diketahui melalui 

imajinasi. 

(5) Imajinasi 

Imajinasi adalah fantasi spontan yang mampu menampilkan secara jelas 

problem dan harapan masyarakat ke dalam pikiran dan sentiment mereka dan 

perasaan digerakkan oleh kekuatan imajinasi ini. Artinya, imajinasi terhubung 

langsung untuk mempengaruhi perasaan. Dalam medan perasaan, intelektual 

memperhatikan dan mewakilkan fantasi mereka dan mengubahnya menjadi 

harapan, dan mewakilkan kesedihan mereka terhadap kehidupan yang memaksa 

mereka. Imajinasi menjadi perantara yang melalui dengannya kelompok 

masyarakat sipil dan masyarakat politik terhubung secara organik. Mereka sangat 

lihai melegitimasi dan menyelesaikan kontradiksi dalam masyarakat. Dengan 

melakukan tugas ini, struktur kekuasaan dapat diterima dengan kerelaan, dan 

mengubah musuh menjadi aliansi. Dalam hal ini strategi politik intelektual adalah 

bermain dalam arena kombinasi nalar dan empati. Masyarakatpun menjadi stabil 

dan berfungsi sebagaimana mestinya dan nilai-nilai kelompok dominan dapat 

diterima secara universal.
144
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5. Ideologi, Kepercayaan, dan Kebiasaan Umum (Common Sense) 

Teori hegemoni Gramsci, tidak bisa lepas dari konsep ideologinya. Ideologi 

biasanya diartikan secara sempit sebagai sistem ide, seperti ideologi liberalis, 

komunis, ataupun sosialis. Namun, Gramsci menganggap bahwa ideologi tidak 

hanya sebuah sistem ide. Ideologi berfungsi untuk mengatur manusia dan 

memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak mendapatkan kesadaran tentang 

posisinya, dan perjuangan mereka. Ideologi terwujud dalam cara hidup kolektif 

masyarakat. Dapat dikatakan bahwa ideologi bukanlah sesuatu yang berada di luar 

aktivitas praktis manusia, melainkan mempunyai eksistensi materialnya dalam 

berbagai aktivitas praktis tersebut. Ideologi memberikan berbagai aturan bagi 

tindakan praktis serta perilaku moral manusia, dan ekuivalen dengan agama dalam 

makna sekulernya, yaitu pemahaman antara konsepsi dunia dan norma tingkah 

laku. Ideologi bukanlah fantasi atau angan-angan seseorang, tetapi menjelma 

dalam cara hidup kolektif masyarakat.
145

 

Sebagai salah satu situs hegemoni, di dalam karya sastra terdapat formasi 

ideologi. Formasi adalah suatu susunan dengan hubungan yang bersifat 

bertentangan, korelatif dan subordinatif. Formasi ideologi tidak hanya membahas 

ideologi yang terdapat dalam teks, tetapi juga membahas bagaimana hubungan 

antara ideologi-ideologi tadi. Formasi ideologi penting untuk mengetahui ideologi 

kelompok dominan dan subaltern, lalu negosiasi dibutuhkan untuk mencapai 

konsensus agar tercipta hegemoni, dan yang tak kalah penting adalah rekonstruksi 

biografi pengarang untuk melihat kematangan berpikir dan gagasan pengarang 

yang disampaikan melalui karya sastra.
146

 

Mengkritik pengingkaran dimensi kesadaran oleh beberapa rekan sesama 

marxisnya, Gramsci mengatakan bahwa kepercayaan populer dan gagasan-

gagasan serupa itu adalah juga kekuatan material. Dalam hal ini yang ter penting 

bahwa gagasan-gagasan atau kepercayaan itu tersebar sedemikian rupa sehingga 
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memengaruhi seseorang tentang dunia. Ada tiga cara penyebaran gagasan-gagasan 

atau filasafat tertentu itu, yaitu melalui bahasa, common sense, dan folklor. 

Folklor meliputi sistem-sistem kepercaya an menyeluruh, tahyul-tahyul, opini-

opini, cara-cara me lihat tindakan tertentu dan segala sesuatu.
147

 

Common sense, bagi Gramsci, merupakan konsepsi tentang dunia yang 

paling pervasive tetapi tidak sistematik. Common sense itu mempunyai dasar 

dalam pengalaman populer tetapi tidak merepresentasikan suatu konsepsi yang 

terpadu mengenai dunia seperti halnya filsafat. Filsafat merupakan tatatan 

intelektual yang tidak dapat dicapai oleh agama dan common sense. Lebih jauh 

lagi, common sense, seperti halnya agama, bersifat kolektif.
148

 

Dalam filsafat ciri-ciri elaborasi pikiran individual merupakan hal yang 

paling menonjol, dalam common sense yang menonjol adalah ciri-ciri yang 

tersebar, tak terkoor dinasi, dari bentuk pikiran bersama pada periode yang khusus 

dan dalam lingkungan populer yang khusus pula. Akan tetapi, setiap filsafat 

mempunyai kecenderungan untuk menjadi common sense dalam suatu lingkungan 

yang terbatas (yaitu kaum intelektual). Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu 

kebermulaan filsafat dari filsafat yang telah menikmati suatu difusi tertentu karena 

ia berhubung an dengan dan implisit dalam kehidupan praktis. Akan tetapi, hal itu 

hanya mungkin terjadi apabila tuntutan akan kontak kultural dengan "yang 

sederhana" secara terus menerus dirasakan.
149

 

Dengan pandangan yang demikian Gramsci telah memasukkan konsep 

filsafat dan common sense ke dalam konsep generalnya, yaitu hegemoni yang 

menuntut adanya kontak kultural antara "yang memimpin" dengan "yang 

dipimpin": suatu kebudayaan atau suatu filsafat hanya hegemonik apabila ia dapat 

membangun berbagai macam bentuk kontak seperti di atas. Hanya dengan kontak 
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itu suatu filsafat menjadi "historis", memurnikan dirinya dari elemen elemen 

intelektualistik, dar karakter individual menjadi "kehidupan". Hubungan antara 

common sense dengan level filsafat yang lebih tinggi itu dijamin oleh "politik".
150

 

Dalam kerangka pemikirannya Gramsci tidak hanya ingin menjelaskan 

tatanan yang ada, melainkan sekaligus menghadapinya, mengkritiknya, dan 

berusaha mentransfor masikannya, untuk membangun suatu hegemoni baru bagi 

kelompok-kelompok yang subordinat. Suatu filsafat praksis (marxisme) baginya 

tidak dapat merepresentasikan dirinya. pada mulanya hanya dengan topeng kritis 

dan polemis. Pertama-tama, ia harus menjadi suatu kritik terhadap common sense, 

mendasarkan dirinya pertama-tama pada common sense untuk menunjukkan 

bahwa setiap orang adalah filosof dan hal itu bukan berarti memperkenalkan 

bentuk pikiran ilmiah.
151

 

Sebagai salah satu situs hegemoni, di dalam karya sastra terdapat formasi 

ideologi. Formasi adalah suatu susunan dengan hubungan yang bersifat 

bertentangan, korelatif dan subordinatif. Formasi ideologi tidak hanya membahas 

ideologi yang terdapat dalam teks, tetapi juga membahas bagaimana hubungan 

antara ideologi-ideologi. Formasi ideologi penting untuk mengetahui ideologi 

kelompok dominan dan subaltern, lalu negosiasi dibutuhkan untuk mencapai 

konsensus agar tercipta hegemoni, dan yang tak kalah penting adalah rekonstruksi 

biografi pengarang untuk melihat kematangan berpikir dan gagasan pengarang 

yang disampaikan melalui karya sastra.
152

 

Ideologi mempunyai peranan sebagai pondasi atau agen penyatuan sosial. 

Suatu kelas hegemonik adalah kelas yang berhasil menyatukan kepentingan-

kepentingan dari suatu kelas, kelompok, gerakan-gerakan lain ke dalam 
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kepentingan mereka sendir dengan tujuan membangun kehendak kolektif rakyat 

secara nasional.
153
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BAB III 

MAḤMŪD DARWISY 

 

A. Biografi Maḥmūd Darwisy  

Maḥmūd 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.
154

 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.
155

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

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

keluarga Maḥmūd Darwisy tidak 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, 

mereka pindah ke desa al-Jadida, beberapa mil di sebelah barat desa asli mereka, 

al-Birwa.
156

 

Perpindahan, pengasingan, dan kehilangan harta benda dan mata 

pencaharian datang sebagai pukulan besar bagi keluarga Maḥmūd Darwisy yang 

mengalami krisis ekonomi dan psikologis yang mendalam. Sarjana Palestina, 

Muna Abu Eid, mencatat bahwa Maḥmūd Darwisy, 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 
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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, Maḥmūd Darwisy 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 Darwisy, 

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

masa kecilnya, mendorongnya untuk menulis.
157

 

Pada tahun 1995, ia kembali menghadiri pemakaman rekannya, Emile 

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

Maḥmūd Darwisy diizinkan untuk menetap Ramallah, tapi dia bilang dia merasa 

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

"tanah air pribadinya".
158

 

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. 

Darwisy memiliki riwayat penyakit jantung, mengalami serangan jantung pada 

tahun 1984. Ia menjalani dua kali operasi jantung, pada tahun 1984 dan 1998.
159

 

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

menghadiri pembacaan puisi di Mt. Auditorium Carmel di Haifa. Di sana dia 
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mengkritik kekerasan antar faksi Fatah dan Hamas sebagai "percobaan bunuh diri 

di jalanan".
160 

Palestina. 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.
161 

B. Karir Maḥmūd Darwisy  

Setelah menyelesaikan sekolah dasar di Deir al-Assad, Maḥmūd Darwisy 

bersekolah 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. Darwisy 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 syi‟r Arab klasik dan modern, Darwish 

membaca dan menghargai syi‟r-syi‟r penyair nasional Israel, Hayim Nahman 

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

2000).
162

 

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 

syi‟rnya. 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 
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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.
163

 

Darwish menghabiskan sepuluh tahun produktif di Haifa di mana ia 

mengasah kemampuan puitis dan jurnalistiknya. Bersama dengan penyair Samih 

al-Qasim (1999-2014), ia hggal 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 syi‟r 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.
164

 

Pada dekade antara tahun 1960 dan 1970, tahap pertama karier syi‟r nya, 

Darwisy menerbitkan delapan volume puisi sehingga ia mendapatkan reputasi 

sebagai penyair perlawanan dan suara rakyat Palestina.
165

 Maḥmūd Darwisy 

menerbitkan lebih dari 30 volume puisi dan delapan buku prosa. Pada suatu 

waktu, dia adalah editor majalah Al-Jadid, Al-Fajr, Shu'un Filistiniyya, dan Al-

Karmel.
166

 

Pada usia tujuh belas tahun, Darwisy telah menulis syi‟r tentang 

penderitaan para pengungsi di Nakba dan kembalinya mereka yang tak 

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

kemudian, pada tanggal 1 Mei 1965, ketika pemuda Darwisy membacakan syi‟r 

"Bitaqah huwiyya" ("Kartu Identitas") kepada kerumunan di sebuah gedung 
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bioskop Nazareth, ada reaksi yang kacau balau. Dalam beberapa hari syi‟r itu 

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

"Daun Zaitun" (Haifa, 1964), enam bait syi‟r 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").
167 

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 

kemandiriannya. Berfokus secara eksklusif pada Palestina dapat membatasi 

kreativitasnya.
168

 

Setelah kepergiannya dari Israel pada tahun 1970, 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 syi‟r 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 syi‟r terbaiknya.
169
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Maḥmūd Salīm menghabiskan 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 syi‟r 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 syi‟r terbaiknya.
170

 

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 

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 Maḥmūd Darwisy 

Pada masa Arab modern muncul seorang penyair yang sangat lantang dan 

keras melawan kolonialisme di Palestina. Manuver-manuver perlawanannya 
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kepada Israel atas kependudukanya terhadap Palestina, membuat Maḥmūd 

Darwisy 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 Maḥmūd Darwisy terus saja menyemangati para 

penduduk Palestina dengan membuatkan puisi agar terus berjuang demi 

kemerdekaan.
171

 

Maḥmūd Darwisy menerbitkan buku syi‟r 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). 

Syi‟r-syi‟rnya yang lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina 

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

dirinya. Syi‟r-syi‟r Maḥmūd Darwisy 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, 

Maḥmūd Darwisy terpilih sebagai simbol kebudayaan Arab. Penghargaan ini 

diberikan oleh Komite Permanen untuk Kebudayaan Arab di Casablanca, Maroko. 
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Menurut Jad Izzat al Gazzawi, terpilihnya Mahmoud Darwish tiada lain untuk 

menekankan pentingnya warisan Yerusalem yang tak kalah pentingnya dengan 

warisan budaya Arab dan Islam pada umumnya.
172

 

Sebagai mercusuar perpuisian Arab, Maḥmūd Darwisy banyak 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) 

8. Golden Wreath (2007). 

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 antara lain sebagai berikut. 

1.  Aṣafir bilā Ajniḥah (1960),  

2. al-Zaitun (1964),  

3. Asyiq min Falasṭīn (1966),  

4. Yaumiyyat Jurh Falasṭīn (1969),  

5. Kitābah „ala Dau al-Bunduqiyyah (1970),  

6. Ḥabībati Tanhad min Naumiha (1970),  

7. Uhibbuk aw lā uḥibbuk (1972),  

8. Aḥada „Asyara Kaukaba (1993).  

9. Al- A‟mal al-Kamilah 1 li Maḥmūd Darwisy (2005) 

10. Al-A‟mal al-„Ulā li Maḥmūd Darwisy dan lain sebagainya.
173
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Adapun dalam penelitian ini akan membahas syi‟r karya Maḥmūd 

Darwisy dengan mengambil tiga syi‟r yang terdapat dalam buku karangan 

Maḥmūd Darwisy, yaitu sebagai berikut. 

1. Biṭāqah Huwiyah  ) بطاقة ىوية (  

 بطا ىوية

لْ !  سَجِّ

 أنا عربي

 ورقم بطاقتي خمسون ألفْ 

 وأطفالي ثمانيةٌ 

 وتاسِعُهم ... سيأتي بعد صيفْ!

 هل تغضب؟ف

    * 

لْ    ! سَجِّ

 أنا عربي 

 وأعْمل مع رفاق الكدح في محمرْ  

 وأطفالي ثمانيةٌ  

 رغيفَ الخبزِ،أسلُّ لهم  

 والأثوابَ والدفتًْ  
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 من الصخر .. 

 ولا أتوسّلُ الصَّدَقاتِ من بابكْ  

 ولا أصغرْ  

 أمام بلاط أعتابك  

 فهل تغضبْ؟  

    * 

 سجل!

 أنا عربي

 أنَا إسمٌ بلا لَقَبِ 

 كُلُّ ما فيهاصَبُ وْرٌ في بلادٍ  

 الغضب يعيش بفَوْرةِ 

 جذوري ..

 قبل ميلاد الزمان رستْ   

 تفتُّحِ الْقبِ وقبل   

 وقبل السرو والزيتونْ   

 .. وقبل ترعرع العشبِ   

 أبي ... من أسُرة المحراث 

 لا من سادةٍ نُُُبِ   
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 وجدّ كان فلاحاً  

 بلا حسبٍ .. ولا نسبِ!  

 الكتبيعلمتٍ شموخ النفْس قبل قراءة  

 وبيتي، كوخُ ناطورٍ   

 من الأعوادِ والقصبِ   

 فهل ترضيك منزلتي؟  

 أنا إسمٌ بلا لقبِ!  

    * 

 سجل! 

 أنا عربي 

 ولون الشعر فحميُّ  

 ولون العتُ بتٍُّ  

 وميزاتي: 

 على رأسي عقالٌ فوق كوفيّوْ   

 وكفي صلبةٌ كالصخر ... 

 تخمشُ من يلامسها  

 وعنواني:

 عزلاء ... منسيَّوْ أنا من قريةٍ  
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 شوارعها بلا أسماء 

 وكل رجالها ... في الْقل والمحجرْ  

 فهل تغضب؟ 

    * 

 سجل

 أنا عربي

 سُلبتُ كروم أجدادي

 كنتُ أفلحها  وأرضاً  

 أنا وجميعُ أولادي 

 ولم تتًك لنا .. ولكل أحفادى 

 سوى ىذي الصخور ..  

 فهل ستأخذُىا  

 حكومتكم ... كما قيلا!؟  

 إذنْ! 

 برأس الصفحة الأولىسجل ...   

 أنا لا أكرهُ الناسَ   

 على أحد ولا أسطو  

 ولكتٍ ... إذا ما جعتُ  



87 

 

 

 

 آكلُ لْم مغتصبي  

 حذارِ ... حذار ... من جوعي 

 ومن غضبي!!  

     *** 

Syi‟r Biṭāqah Huwiyah terdapat dalam buku karangan Maḥmūd Darwisy 

yang berjudul Al-Kâmilah al-„Ulâ 1 dan berada dalam tema Auraqu al-Zaitūn 

tahun 1974, kemudian syi‟r biṭāqah huwiyah  dalam tema tersebut berada dalam 

urutan ke 25 pada halaman 80.  Yang diterbitkan oleh Riad el-Rayyes Books 

S.A.R.L. di Beirut, Lebonan. Merupakan cetakan pertama pada tahun 2005. Syi‟r 

biṭāqah huwiyah ini berada pada halaman 80. Yang diakses pada link 

https://www.noor-book.com/book/review/14832.  

Syi‟r tersebut merupakan puisi Palestina yang ditulis oleh Maḥmūd 

Darwisy 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 

Darwisy sebagai orang Arab Palestina menjadi sebuah kekuatan untuk 

menunjukkan bahwa dirinya merupakan bagian dari bangsa Arab yang besar. Hal 

itu ditunjukkan dengan penyebutannya yang berulang-ulang sebagai orang Arab 

dalam setiap bait puisi itu. 

Puisi Bithoqoh Huwiyah menjadi salah satu karya puisi Maḥmūd Darwisy 

yang hadir di tengah masyarakat Palestina. Puisi Bithoqoh Huwiyah berfungsi 

sebagai semangat nasionalisme yang mampu menghadirkan ideologi 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 

https://www.noor-book.com/book/review/14832
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kelompok Zionisme. Subjektivitas pengarang pada puisi ini juga memperlihatkan 

bagaimana menjaga identitas nasionalisme Palestina, dan menolak upaya invansi 

Israel. 

2. Ilā Ummy (إلى أمُي ( 

 إلى أمُي

 إلى خبز أمُي أحنُّ 

 وقهوة أمُي

 ولمسة أمٌي

 وتكبُر فيَّ الطفولةُ 

 وأعشَقُ عمريِ لأني

 إِذا مُتُّ 

 أخجل من دمع أمُي! 

 

 يومًاخذيتٍ، إذا عدتُ 

 وشاحاً لهدُْبِكْ 

 غطّي عظامي بعشبٍ و 

د من طهر كعبك  تعمَّ

 وشُدّي وثاقي ..

 بخصلة شَعر ..
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 بخيطٍ يلوِّح في ذيل ثوبك ..

 عساني أصتَُ إلهاً 

 إلهاً أصتَ ..

 إذا ما لمستُ قرارة قلبك!

 

 ضعيتٍ، إذا ما رجعتُ 

 وقودًا بتنّور ناركْ ..

 قوفَ وحبل غسيل على سطح دارك لأنى فقدتُ الو 

 بدون صلاة نهارك

 ىَرمْتُ، فردَي نُوم الطفولة

 حتى أشُارك

 صغار العصافتَِ 

 درب الرجوع ..

 لعُشِّ انتظاركِ!

*** 

Syi‟r Ilā Ummy terdapat dalam buku karangan Maḥmūd Darwisy yang 

berjudul Al-Kāmilah al-„Ulā 1 dan berada dalam tema ‗āsyiqun min Falistin tahun 

1966, kemudian Syi‟r biṭāqah huwiyah berada dalam urutan ke enam pada 

‗āsyiqun min Falistin tahun 1966 pada halaman 106. Yang diterbitkan oleh Riad 

el-Rayyes Books S.A.R.L. di Beirut, Lebonan. Merupakan cetakan pertama pada 
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tahun 2005. Yang diakses pada link https://www.noor-

book.com/book/review/14832.  

Syi‟r tersebut adalah ciptaan Maḥmūd Darwisy yang di dedikasikan 

terhadap Negara asalnya yaitu Palestina. Syi‟r Ilā Ummy adalah ungkapan 

perasaan cinta terhadap negara serta rasa kecewa karena tidak bisa mengabdikan 

diri untuk negaranya. Maḥmūd Darwisy sangat ahli menggambarkan hasrat 

cintanya terhadap negara. Dengan demikian, tema garis besar syi‟r–syi‟r dari 

Maḥmūd Darwisy di dominasi oleh ide atau gagasan tentang cinta negara. Ide 

tersebut juga menjadi sebuah energi para rakyat Palestina untuk saling 

menguatkan dan melawan bersama kerasnya penindasan yang dilakukan oleh 

Israel.
174

 

3. Anā Yūsuf َ )أنا يوسف( 

 أنا يوسف

 ف يا أبي،أنا يوس

 إخوتي لا يحبونتٍ،يا أبي، 

 لا يريدونتٍ بينهم يا أبي.

 يعتدون علي ويرمونتٍ بالْصى والكلام.

 يريدونتٍ أن أموت لكي يمدحوني.

 وىم أوصدوا باب بيتك دوني.

 وىم طردوني من الْقل.

 ىم سمموا عنبي يا أبي.

 وىم حطّموا لعبي يا أبي.
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 حتُ مرّ النسيم ولاعب شعري غاروا وثاروا عليك، 

 صنعت لهم يا أبي؟فماذا  

 الفراشات حطّت على كتفي، 

 ومالت عليّ السنابل، 

 والطتَ حطّت على راحتي. 

 فماذا فعلت أنا يا أبي؟

 ولماذا أنا؟

 يوسفًا، أنت سميّتتٍ

 وهمو أوقعوني في الْب،

 واتهموا الذّئب،

 والذئب أرحم من إخوتي ..

 أبُت! 

 كوكبًا والشّمس والقمر,ىل جنيت على أحد عندما قلت إنّي رأيت أحد عشر   

 رأيتهم لي ساجدين. 

*** 

Syi‟r Anā Yūsuf yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data 

primer kumpulan teks puisi karya Maḥmūd Darwisy dalam diwan al-A‟malu al-

Ula pada halaman 159. Yang diterbitkan oleh Riad el-Rayyes Books S.A.R.L. di 

Beirut, Lebonan. Merupakan cetakan ketiga pada tahun 2005. Yang diakses pada 

link https://www.noor-book.com/book/review/14832. Teks puisi ini juga terdapat 

https://www.noor-book.com/book/review/14832
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dalam youtube yang dibacakan langsung oleh pengarangnya yang dapat diakses 

langsung melalui https://www.youtube.com/watch?v=8u3HMft0vkY, dalam akun 

youtube Nidal Yaghi pada tanggal 14 Maret 2016. 

Syi‟r ini pada dasarnya merupakan ekspresi keluh kesah pengarangnya, 

sebagai rakyat Palestina, dalam menghadapi bayang-bayang invasi Israel dan para 

sekutunya. Ekspresi ini digambarkan dalam puisi melalui keluh kesah Nabi Yusuf 

kepada ayahnya, tentang perbuatan saudara-saudaranya yang mengucilkannya 

serta menghendaki kematiannya. 
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BAB IV 

NASIONALISME PALESTINA  

DALAM SYI’R MAḤMŪD DARWISY 

 

A. Maḥmūd Darwisy Menegosiasikan Ideologi  

Gramsci mengatakan bahwa menyentuh perasaan untuk mengambil hati 

masyarakat merupakan bagian strategi intelektual untuk mendapatkan 

kepercayaan masyarakat.
 
Sehingga para intelektual sangat berpengaruh untuk 

dapat memenangkan hati masyarakat. Hubungan antara intelektual dengan 

subaltern dalam proses negosiasi ideologis merupakan pintu tercapainya 

persetujuan atau konsensus. Gramsci memperlihatkan cara intelektual 

menyuntikkan ideologi baru agar subaltern rela mengikuti ide-ide intelektual.  

Hubungan antara intelektual dengan subaltern dalam proses negosiasi 

ideologis merupakan pintu tercapainya persetujuan atau konsensus. Gramsci 

memperlihatkan cara intelektual menyuntikkan ideologi baru agar subaltern rela 

mengikuti ide-ide intelektual. Adapun cara negosiasi yang dimaksudkan oleh 

Gramsci yaitu, sebagai berikut.
175

 

1) Membangun hubungan baik dengan intelektual. Hubungan baik ini penting 

untuk meraih simpati dan kepercayaan. 

(1) Biṭāqah Huwiyah  ) بطاقة ىوية (  

 سجّل !

Catatlah! 

 أنا عربي

Aku orang Arab 
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Rosmah Tami, dkk. Hegemoni (Studi Negosiasi dan Konsensus Produk Budaya di 

Indonesia). h.67.  
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176ورقمُ بطاقتي خمسونَ ألفْ   

Dan kartu identitasku bernomor 50.000 

* 

Pada bait pertama, kedua, dan ketiga Maḥmūd Darwisy mengenalkan 

dirinya sebagai orang Arab, bukan sebagai orang Palestina secara khusus. 

Maḥmūd Darwisy 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 

Arab Palestina. Tujuan dari bait pertama, kedua, dan ketiga tersebut Maḥmūd 

Darwisy menarik perhatian dan simpati kepada berbagai kalangan sosial.  

Seorang intelektual yang mencoba menggugah kesadaran realitas subaltern 

harus jeli menangkap dan merasakan gairah mendasar yang dirasakan subaltern 

dengan cara menyentuh perasaan mereka.  

Dengan demikian dalam bait syi‟r di atas, Maḥmūd Darwisy 

membangkitkan semangat nasional Palestina dengan berani memperlihatkan 

identitas diri untuk dapat meraih simapti dan kepercayaan dari berbagai kalangan 

sosial. 

(2) Ilā Ummy (إلى أمُي ( 

 أحنُّ إلى خبز أمي

Aku rindu roti ibuku 

 وقهوة أمُي

Kopi ibuku 

177ولمسة أمُي  

                                                           
176

Maḥmūd Darwisy. 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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Maḥmūd Darwisy. Al-Kâmilah al-„Ulâ 1. h.106.  

https://www.noor-book.com/book/review/14832
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Dan sentuhan ibuku 

* 

Pada bait syi‟r di atas Maḥmūd Darwisy menggambarkan sesosok "أمّي"  

tersebut adalah sebuah negara yang menjadi tempat perlindungan baginya dan 

masyarakat Palestina. Pada kata َ "خبز"  yang asalnya terbuat dari gandum, yang 

ditanam di tanah Palestina, akan tetapi tidak dapat lagi merasakannya karena 

tanah yang ditempati untuk bercocok tanam tersebut diambil alih oleh Israel. 

Kemudian pada kataَ "قهوة"   yang menunjukkan arti kehangatan yang ada pada 

tanah air Palestina yang ingin kembali dirasakan.  

Adanya unsur kesedihan dalam bait syi‟r di atas dapat menarik perasaan 

simpati masyarkat Palestina, untuk dapat mengambil kembali hak-hak mereka 

yang diinvansi oleh Israel. Dalam hal ini masyarakat Palestina melakukan 

perlawanan kepada Israel. Dengan menarik simpati masyarakat Palestina, syi‟r 

Maḥmūd Darwisy dapat membangkitkan semangat Palestina.  

Oleh sebab itu, syi‟r tersebut merupakan refleksi diri dari Maḥmūd 

Darwisy yang mengalami pergulatan batin. Pergulatan batin subaltern terlihat 

pada perenungan dan dialog dalam diri masyarakat Palestina yang sama-sama 

mengalami pergulatan batin akan kondisi dan kejadian yang dialaminya. Hal ini 

menunjukkan bahwa negosiasi juga mengambil tempat dalam jiwa terdalam 

manusia. Jiwa secara sadar mereflekasikan pengalaman tokoh dalam ruang dan 

waktu. Namun keputusan jiwa untuk memilih dipengaruhi oleh kecenderungan 

dan pengalaman jiwa itu sendiri. Menurut Gramsci keputusan memilih 

dipengaruhi oleh imajinasi yang berkaitan dengan masa lalu atau masa depan. 

(3) Anā Yūsuf )أنا يوسف( 

 فماذا صنعت لهم يا أبي؟

Apa yang telah ku lakukan kepada mereka, haiَAyah? 

 أنت سميّتتٍ يوسفًا ولماذا أنا؟
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Dan kenapa aku?َ Kau berikanku nama Yusuf 

ئبَ  أوقعونَي في الجبِّ وهموا  موا الذِّ واتهَّ  

Mereka menjatuhkanku ke dalam sumur dan (lalu) menuduh serigala (yang 

melakukannya) 

بت!أرحم من إخوتي ... أُ   

Serigala (bahkan) lebih penyayang dibanding saudara-saudaraku. Wahai 

Ayahku. 

* 

Syi‟r di atas berisi tentang kisah Nabi Yusuf yang disiksa oleh saudara-

saudaranya. Digambarkan sebagai nabi Yusuf karena adanya kesamaan dalam hal 

penderitaan yang dialaminya. Kisah nabi Yusuf yang tercantum dalam kitab suci 

al-Qur‘an mewakili kehidupan Maḥmūd Darwisy yang mengalami penderitaan 

yang dilakukan oleh Israel. Hal ini menunjukkan untuk menarik simpati umat 

Islam terhadap kedua kisah tersebut, dengan demikian umat Islam akan bersatu 

untuk melakukan perlawanan kepada Israel. 

Dengan menggunakan kisah nabi Yusuf dalam syi‟r Maḥmūd Darwisy 

yang direfleksikan dengan kehidupan nyata di Palestina, dapat menarik simpati 

dan kepercayaan umat Islam.  

Oleh sebab itu, syi‟r di atas sesuai dengan teori hegemoni menjadikan 

narasi yang berisikan realitas sejarah dapat menjalin hubungan dengan perasaan 

masyarakat. Syi‟r yang mampu menggerakkan masyarakat dan menyatukan 

mereka dalam satu konsepsi adalah teks syi‟r yang berbasis pada kebudayaan 

masyarakat, bukan jenis sastra populer yang muncul pada awal abad ke 19, akan 

tetapi dengan menggunakan nabi Yusuf yang terdapat dalam kitab suci al-Qur‘an 

yang diyakin oleh umat Islam. Suatu indikasi kesuksesan sebuah karya adalah 

berhasil mengemas fakta sejarah. Sehingga pencapaian consensus terhadap 

ideologi intelektual menyebabkan transformasi atau konversi tokoh-tokoh 

beragama Islam menjadi lebih islami melalui berjihad, yang terdapat dalam ajaran 

Islam. 
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(2) Melakukan kritik terhadap common sense subaltern dengan cara menggugah 

perasaan. 

a. Biṭāqah Huwiyah  ) بطاقة ىوية (  

ثمانيةٌ وأطفالي   

Dan aku punya delapan anak 

 وتاسعهُم ... سيأتي بعْدَ صيْفْ !

Yang kesembilan akan lahir setelah musim panas 

178فهل تغضب؟  

Apa kamu marah? 

* 

Pada bait di atas Maḥmūd Darwisy menegaskan tentang adanya hak 

kehidupan untuk anak-anaknya yang sangat memerlukan kehidupan yang lebih 

baik, hingga pada masa depan yang menyangkut tentang kelahiran anak ke 

sembilan. Maḥmūd Darwisy menggambarkan akan kehidupan masa depan agar 

menjadi lebih baik. Pada bait فهل تغضب؟ ini ditujukan kepada Israel sebagai 

kalimat perlawanan untuk dapat memiliki hak kehidupan yang baik untuk masa 

depan. Maḥmūd Darwisy mengkritik Israel dengan kalimat tersebut yang 

merampas hak-hak masyarakat Palestina, yang perlakuan Israel terhadap Palestina 

belum mereda hingga sekarang ini. Dengan demikian, kritik ini berguna untuk 

menggugah kesadaran mereka terhadap realitas sublatern. Kritik ini menggunakan 

masa lalu yang ditujukan pada bait   ٌوأطفالي ثمانية  kemudian pada bait  ... وتاسعهُم

 untuk menjelaskan masa depan tetapi selalu menggunakan سيأتي بعْدَ صيْفْ !

realitas masa kini sebagai permasalahan. 

 

                                                           
178

Maḥmūd Darwisy. Al-Kâmilah al-„Ulâ 1. h.80.  
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B. Syi’r Maḥmūd Darwisy Sebagai Alat Hegemoni 

Gramsci menjelaskan dua strategi dalam meraih kekuasaan, war of 

manouver (perang gerakan) dan war of position (perang posisi). Menurut Gramsci, 

perang gerakan tidak dibutuhkan lagi dalam negara modern karena di dalam negara 

modern masyarakat sipil menduduki posisi yang sangat penting. Akan tetapi, 

perang posisi dibutuhkan dalam negara modern. Perjuangan merebut kemenangan 

dalam perang posisi lebih diarahkan pada usaha mengenyahkan ideologi, mitos, 

politik dan kebudayaan suatu kelompok yang akan didominasi, bukan dengan 

penyerangan dan penghancuran suatu kelompok secara fisik. Artinya perang posisi 

adalah proses transformasi kebudayaan dengan menghancurkan sebuah hegemoni 

lama (common sense) yang telah menjadi kebudayaan dan menggantikannya 

dengan hegemoni baru (kebudayaan baru).
179

  

Gramsci menunjukkan bahwa para intelektual dikirim untuk membina 

masyarakat sipil atau simple soul untuk membangkitkan kesadaran realitas 

mereka.
180

 Oleh karena itu, dengan hadirnya Maḥmūd Darwisy di tengah-tengah 

masyarakat Palestina dan melalui puisinya mampu membangkitkan semangat 

perjuangan membela negara dan tanah airnya. 

(1) Biṭaqah Huwiyah  ) بطاقة ىوية (  

ل ...! برأْسِ الصفحةِ الأولى  سجِّ
Catat!... di bagian atas halaman pertama: 

 أنا لا أكرهُ الناسَ 
Aku tak membenci orang-orang 

 ولا أسطو على أحدٍ 
Dan tak pula mengganggu seorang pun 
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Rosmah Tami, dkk. Hegemoni (Studi Negosiasi dan Konsensus Produk Budaya di 

Indonesia). h.29.  
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Rosmah Tami, dkk. Hegemoni (Studi Negosiasi dan Konsensus Produk Budaya di 

Indonesia). h.64.     
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جعتُ ولكتٍّ ... إذا ما   
Tapi… jika aku lapar 

 آكلُ لْمَ مغتصبي
Aku akan makan daging para perampas 

 حذارِ ... حذارِ ... من جوعي 
Hati-hati… Hati-hati…َ Dari kelaparanku 

181ومن غضبي!!   
Dan juga kemarahanku!! 

* 

Maḥmūd Darwisy menunjukkan perlawanannya atas penderitaan melalui 

syi‟r tersebut yang selama ini ia rasakan dan juga atas penindasan yang dilakukan 

oleh penjajah. Syi‟r yang mampu menyadarkan masyarakat Arab akan apa yang 

terjadi pada negara Palestina yang telah lama mengalami peperangan, penindasan, 

serta penjajahan. Maḥmūd Darwisy menggambarkan kondisi tanahnya air melalui 

syi‟r serta memperlihatkan bagaimana menjaga identitas nasionalisme Palestina 

dan menolak invansi Israel. Maḥmūd Darwisy memberikan perlawan kepada Israel 

melalui syi‟rnya untuk menghentikan upaya invansinya terhadap Palestina. 

 سجّل !
Catatlah! 

 

 أنا عربي
Aku orang Arab 

 

 وأعمل مع رفاق الكدح في محجرْ 
Aku bekerja dengan teman pekerja mencari nafkah di pertambangan 

 وأطْفالي ثمانيةٌ 
Aku punya delapan anak 
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Maḥmūd Darwisy. Al-Kâmilah al-„Ulâ 1. h.80.   
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 أسلُّ لهم رغيفَ الخبزِ،
Aku memberi mereka roti 

 والأثوابَ والدفتً
Serta pakaian dan buku-buku 

 من الصخر ..
Dari batu 

 

لُ الصَّدَقاَتِ من بابِكْ   ولا أتوسَّ
Dan aku tidak mengemis di depan pintumu 

 ولا أصغرْ 
Dan aku tidak merasa rendah 

 أمام بلاط أعتابك
Di depan teras rumahmu aku mencelamu 

َ

 182فهل تغضبْ؟
Apakah kau marah? 

 

* 

َ
 Pada syi‟r tersebut Maḥmūd Darwisy menjelaskan segala aktivitas dalam 

kehidupannya sesuai dengan kekuasaan para pemimpin. Maḥmūd Darwisy dalam 

syi‟rnya 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. Syi‟r ini mampu menanamkan persatuan 

masyarakat Palestina secara khusus, dan Arab secara umum. 

Puisi pada bait tersebut, Maḥmūd Darwisy menggambarkan keadaan tanah 

airnya, ini bertujuan dengan menggunakan puisi masyarakat Palestina akan terus 

memiliki kesadaran akan kondisi negaranya yang diserang oleh Israel sehingga 

membakar semangat nasionalisme masyarakat Palestina untuk memperjuangkkan 
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Maḥmūd Darwisy. Al-Kâmilah al-„Ulâ 1. h.80.   
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bangsa dan tanah airnya. Hal ini terbukti sejak tahun 1940-1948 Yahudi berhasil 

menguasai 270 hektar wilayah Palestina, dan dengan 73 pendirian pemukiman 

baru.
183

 

 على رأس عقال فوق كوفية

Di kepalaku ada ikatan di atas kopiyah 
 وكفى صلبة كالصخر

Telapak tanganku sekeras batu 

184تخمش من يلامسها  

Menampar setiap orang yang menyentuhnya 

 

Bait tersebut menyampaikan bentuk nasionalisme, melalui syi‟r tersebut 

menggambarkan Maḥmūd Darwisy memberikan perlawanannya serta masyarakat 

dapat terpengaruh dari isi syi‟r tersebut, serta memberikan peringatan kepada 

Israel bahwa masyarakat Palestina tidak lemah dan mampu melawan Israel.  

2. Ilâ Ummy (إلى أمُي ( 
 عساني أصتَُ إلهاً 

Aku ingin menjadi dewa 

 إلهاً أصتَْ 

Aku akan menjadi dewa 

!إذا ما لمستُ قرارة قلبك  

Jika tersentuh jauh di lubuk hati Anda! 

 ضعيتٍ , إذا ما رجعتُ 
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M. Hafiddzulloh S. M., Aprinus Salam. Potensialitas Puisi Bithoqoh Hawiyah Karya 

Mahmud Darwish: Menilik Politik Kedaulatan Negara Palestina. h.58. 
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Maḥmūd Darwisy. Al-Kâmilah al-„Ulâ 1. (Riad el-Rayyes Books S.A.R.L.: Beirut, 

Lebonan, cet. 1, 2005. h.80.  
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Ketika aku pulang, jadikanlah aku 

185وقوداً بتنور ناركْ   

Sebagai bahan bakar tungku perapianmu 

* 

 Dalam bait syi‟r di atas, Maḥmūd Darwisy menyampaikan bahwa sebagai 

warga Palestina ketika dia kembali ke tanah airnya, dia ingin menjadi pemimpin 

yang mampu membakar semangat nasionalisme masyarakat Palestina. Maḥmūd 

Darwisy meyakinkan kepada masyarakat Palestina untuk percaya kepadanya 

walaupun dalam situasi yang mencekam atas serangan dari Israel. Maḥmūd 

Darwisy berusaha untuk menggiring masyarakat Palestina untuk tetap dapat 

mempertahankan, membela dan menjaga kedaulatan negaranya.  

3. Anā Yūsuf َ )أنا يوسف( 

 أنا يوسف يا أبي،

Aku Yusuf, hai Ayah 

 يا أبي...، إخواتي لا يحبونتٍ

Hai Ayah... Saudara-saudaraku tidak mencintaiku 

 لا يريدونتٍ بينهم يا أبي

Merekaَtidak menginginkanku, Ayah.. 

 يعتدون عليًّ ويرمونتٍ بالْصى والكلام

Mereka memusuhiku dan melempariku dengan batu danَkata-kata. 

لِكي يمدحونييريدونتٍ أن أموتَ   
Mereka menginginkanku mati agar mereka dapat memujiku. 

* 

                                                           
185

Maḥmūd Darwisy. Al-Kâmilah al-„Ulâ 1. h.106.  
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 Pada bait syi‟r di atas, Maḥmūd Darwisy mempresentasikan syi‟rnya 

dengan tujuan bahwa dirinya (Yūsuf) sedang mengalami penindasan dan 

penghinaan dari saudara-saudaranya (Israel). Dalam syi‟r tersebut Maḥmūd 

Darwisy mengadu kepada penguasa dunia (أتي) bahwa sedang mangalami invansi 

dari Israel. Dengan serangan-serangan yang dilakukan Israel kepada Palestina 

yang dalam hal ini masyarakat Palestina diwakilkan perasaanya oleh Maḥmūd 

Darwisy, mengadu kepada dunia bahwa apa yang dialami adalah hal yang tidak 

manusiawi. 

 وىم أوصدوا بابَ بيتك دوني
Merekaَmengunci pintu rumahmu tanpa aku. 

 وىم طردوني من الْقلِ 
Mereka mengusirku dari ladang. 

 ىم سمَّموا عنبي يا أبي
Mereka meracuniَanggurku, hai Ayah. 

 وىم حطّموا لعبي يا أبي
Mereka merusak mainanku, Ayah. 

* 

 Pada bait syi‟ir di atas, menggambarkan bahwa rumah (تيث) adalah negara 

Palestina yang di kepung oleh tantara Israel. Masyarakat Palestina terkunci dalam 

negaranya sendiri, dan minimnya akses keluar dari negara untuk mencari bantuan. 

Sehingga syi‟r inilah yang mampu mewakili perasaan dan keadaan masyarakat 

Palestina. Israel yang mengusir rakyat Palestina dari tanah kelahiran mereka, 

membuat rakyat Palestina mengungsi ke tempat lain. Kebahgian mereka direnggut 

paksa oleh Israel dengan serangan-serangan tembakan bom.  

Mereka memformulasikan dan menggerakkan sistem moral, intelektual 

dan budaya untuk mengatur stabilitas, legitimasi, dan kesinambungan semua 

sistem sosial pada masyarakat Palestina. Intelektual mendatangi masyarakat sipil 

begitu pula Maḥmūd Darwisy terhadap masyarakat sipil Palestina untuk 

memastikan gagasan mereka diterima. Kedatangan ke masyarakat sipil dilakukan 
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oleh intelektual untuk memenangkan hati masyarakat dengan cara aktif 

mendatangi kelompok-kelompok subaltern secara verbal maupun secara fisik. 

Gramsci mengatakan bahwa menyentuh perasaan untuk mengambil hati 

masyarakat merupakan bagian strategi intelektual untuk mendapatkan 

kepercayaan masyarakat. 

بت!أُ   

Wahai Ayahku 

ىل جنيت على أحدٍ عندما قلت   

Apakah aku meraup keuntungan dari orang lain ketika ku katakan 

إني رأيت أحد عشر كوكباً،   

Aku (bermimpi) melihat 11 bintang 

 والشمس والقمر

Serta matahari dan bulan 

 رأيتهم لي ساجدين

Ku lihat mereka semua bersujud kepadaku 

* 

Pada bait di atas, Maḥmūd Darwisy menggunakan kisah nabi Yusuf yang 

terdapat dalam kita suci al-Qur‘an yang diyakini oleh umat Islam sebagai kisah 

yang paling lengkap dengan nama surah Yusuf.  

Berikut syi‟r Maḥmūd Darwisy sebagai alat hegemoni, yaitu melalui 

beberapa metode. 

1. Narasi  

Syi‟r Maḥmūd Darwisy berisikan realitias sejarah yang  mampu menjalin 

hubungan dengan perasaan masyarakat dengan menggunakan kisah nabi Yusuf di 

dalam syi‟rnya. Maḥmūd Darwisy mampu merefleksikan dirinya sebagai Yusuf 

yang terkait dengan kisah Yusuf yang merupakan fakta sejarah dalam Islam. Hal 



105 

 

 

 

inilah merupakan bentuk narasi dari Maḥmūd Darwisy kepada masyarakat 

Palestina Syi‟r di atas mampu menggerakkan masyarakat dan menyatukan mereka 

dalam satu konsepsi yang berbasis pada kebudayaan masyarakat. Dengan 

berhasilnya mengemas fakta sejarah Islam, Maḥmūd Darwisy mampu 

menggerakkan dan menyatukan perasaan masyarakat Palestina  

2. Fakta sejarah 

Pada bait syi‟r di atas, mengemas fakta sejarah Islam yang terdapat dalam kita 

suci al-Qur‘an, yang termuat dalam surah Yusuf dengan kisah yang lengkap 

dengan kisah yang mampu menggerakkan perasaan, yang direpresentasikan 

dengan keadaan Maḥmūd Darwisy di Palestina. Hal tersebut mampu 

menggerakkan perasaan masyarakat Islam yang kembali mengingat kisah nabi 

Yusuf dan dengan dibandingkan keadaan Palestina. Hal inilah yang mampu 

menyajikan fakta masa lalu dan yang sekarang terjadi, sehingga umat Islam dapat 

tergerak hatinya akan memperjuangkan tanah air Palestina. 

 Oleh karena itu melalui syi‟r Anā Yūsuf , Maḥmūd Darwisy bertujuan 

melalui narasi dan fakta sejarah nabi Yusuf yang dikemas dalam syi‟r mampu 

menggerakkan dan menyatukan perasaan umat Islam akan mempertahankan 

Palestina dari invansi Israel.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penelitian pada bab-bab sebelumnya tentang 

Nasionalisme Palestina dalam Syi‟r Maḥmūd Darwisy: Kajian Sosiologi Sastra 

Hegemoni, dapat tarik kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Maḥmūd Darwisy mampu menegosiasikan ideologi melalui syi‟rnya. 

Dengan tema yang berbeda, negosiasi ideologi ini menggambarkan 

nostalgia kehidupan masyarakat sebelum datangnya penjajahan Israel ke 

tanah Palestina. Hal ini bertujuan untuk membangun semangat nasionalisme 

masyarakat Palestina untuk memperjuangkan, mempertahankan dan 

melawan invansi Israel. Melalui tiga syi‟r Biṭāqah Huwiyah , Ila Ummy  dan 

Anā Yūsuf  mampu mendobrak dunia akan penderitaan masyarakat Palestina 

selama mengalami penjajahan. 

2. Syi‘r Maḥmūd Darwisy menjadi alat hegemoni merupakan strategi Maḥmūd 

Darwisy dalam melawan Israel. Hal ini mendapat perhatian besar di dunia 

sebagai negara yang mengalami invansi. Maḥmūd Darwisy sebagaai 

intelektual yang memilih peperangan dengan perang posisi dengan 

menggunakan kebudayaan sebagai 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 

ilmu yang berhubungan dengan kajian kesustraan Arab baik klasik maupun 
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modern, adanya buku-buku syi‟r-syi‟r Arab modern dan kajian-kajian sastra 

umum lainnya. 
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