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BAHAS^. .SAStRA JAWA

PAGXJYUBAN AMEMETlli OLAfflNG

vV'i

un

BASA Ian sastra minangka satunggaling sarana kagem ngatur-
aken raosing manah saha kekajengan. Langkimg-langkang wonten
ing salebetipiin masarakat, basa Ian sastra saestu dipun ginakaken
kagem ngrumaketaken pasedherekan. Semanten ugi basa Ian-sastra
ingkang dipun aturaken wpnten ing sangajengipun tiyang kathah

kedah saged dipun pilali saha pilih supados dipun mangertosi ingkang
kaatur.aken. Kados basa Ian sastra ingkang dipun agem para sedherek
pranata adicara utawi MC (Master of Ceremony).

Adhedasar menika pramila PAMI-
TRA ngawontenaken pelatihan dhu-
inateng para sedherek ingkang kepen-
^n mangertosi kadospundi dados MC
ingkang sae mligLnipun MC basa Jawa.
Pamitra ingkang tegesipun Paguyuban
Ajnemetri Olaliing Witjam ingkang ma-
pan wonten ing dhusun Camping Lor,
A

ten kaByan minangka dados p^bagya
harja; Sasampunipun para anggota
mangertosi lajeng sedaya.pikantuk gi-.
liran praktik wonten sangajengipun
anggota sanesipun, makaten menika.
kagem nambahi kekendelan menawi
samangke matur wonten ngajengipun
tiyang kathah. Mena\vi wonten basa in-

mbarketawang Camping, • Sleman gkang dereng leres anggota sanesipun
ngawontenaken pelatilian saben malem saged ngemutaken.
S Gletu ingkang dipun pandhegani Darto
Widjyatmoko. Panjenenganipun" in
gkang pana saha wasis wonten ing olah
basa tuwin sastra sasampunipun puma
anggenipun mucal wonten sekolah,
nggadhahi krenteg nuiaraken sedaya
pangertosanipun ingkang sesambetan
kaliyan basa Ian sastra. Paguyuban

adhen olahing wicara mpnika anta-..
wisipun nglatA dados pranata adicara
ing acara" teraahten, sripah, pengaosan,
utawi pengetan dinten ageng. Sane
sipun punika ugi nglatih wicara mena
wi badhe matur paring pangandikan
minanglca ketua panitia, lamaran, pam-
bagya haijo, nampi lamaran utawi me-

,ingkang . ateges pakumpulan tiyang • badhe maringi ular-ular Ian tutor
kathah adhedhasar landhesan raos sarana. ICanthi makaten sedaya ngga-,
kekeluargaan. Anxemetri tegesipun pangertosan menawi samangke
ngrumat utawi nglestarekaken Ola- sawekdal-wekdal pikantuk jejibahan
king Witjara inggilr punika keprigelan ' dumateng tiyang kathah.
utawi kepinteran matui- wonten ngaR- ingkang boten kalah pentingipun
sanipun tiyang kathah. para anggota kedah mangertosi teges
Wonten ing saben pepanggihan se- surasanipun basa ingkang.dipuna-

daya anggota paguyuban dipunparingi ^uraken sahengga pangandikanipun
wewarah utawi materi basa ingkang kahyan bab-bab ingkang
laras kaliyan ancas tiyuanipun. Kados dipunaturaken. Wonten ing pelatihan
menawi badhe matur minangka prana- nienika kejawi gladhen basa, para
ta adicara wonten ing tcmanten kedah ^ego^a ugi dipunpaiingi mangertos lia- •
benten kaliyan menawi badhe matur ^ospundi anggempun ngagein rasukan,
wonten panggenan ingkang nandang bawampun menawi sampun won-
duhkita-utawi kesripahan. Semanten sangajengipun tiyang kathah sa-.-
ugi menawi badhe caos pangandikan "®^gg^ samangke saged nengsemaken-
masrahaken putra temanten ugi ben-' tiyang ingkang rawuh Ian midhange-



ftakenpi^gandikan/ ̂
. Anggota PAMITroAmboten namung.:

iayang-tiyang sepuh anan^g para mu-
'dha ugi kathah ingkangmlebet dados,;
anggota. Makaten menika minangka;
bukti bilih basa Ian sastra Jawa ta^ih
kathah pandhemenipun. ' ICanthi

. makaten kita saged rumaos mongkog.,
. bilih samangke seni basa Ian sastra
: Jawa mboten badhe icial amargi mboten V
r wontan ingkang kersa mignnakaken.
■ Lamun kita ugi mboten saged mes- t
i; thekaken dumugi wekdal punapa basa 'J;
- Ian sastra Jawa menika saged gesang,f.
'.'amargi mboten sekedhik tiyang ing-;%
\kang:hgmggep remeh bilih bdsa lan|'!
sastra Jawa menika sampun.Hetoggal-;;?v

::anzaman.;^ ^' .•/ ■'" '2$^^
V-;.; PAMITRA ihgi^mbokbilihyimm
i salah satuiigga^g paguyubah ingk^g >

> taksih kersa, ngun-ngiM; kaBudayan;]
:'Jawa. i

y''-> (SuinaTjiyandSJPd\
. gumSD'Muh, Surojuztanybgyakarta)^ '

Rfedaulatan Rakyat,26 Mei 2005
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BAHASA INDONESIA-BIOGRAFI ('I Wayan Bawa))

Prof rWayan BaSVa Mening^
Denpasar, Kompas — Ka-
langan pendidik di Bali, khu-
susnya di lingkungan Univer-
sitas Udayana, kehilangan salah
seorang kolega mereka. Seiiin
(16/5) kemarin, Prof Dr I Wayan
Bawa, gimi b'esar . linguistik
Universitas.' Udayana, mening-
gal dalam usia 65 tahun akibat
s'erangan lever.
Prof Bawa, demikian almar-

hvim biasa disapa, mengabdi di
Univei-sitas Udayana sejak
1963. la turut merintis lahiiTiya
program magister dan program
doktor di Universitas Udayana.
Almarhum juga meioipakan
pendiri .sebuah lembaga pen-
didikan, Yayasan Widya Wisata.
Sejak 2001, Prof Bawa duduk
sebagai pengurus pusat Perhim-
punan Cehdekiawan Nasionalis
Indonesia.

SSdikitnya enam buku materi
ajar telah ditulisnya, salah satu-
nya Sejarah Perkembangan Ba-
hasa Bali (2001). Peraih Satya'
Lencana Karya Satya 30 Ibhun
ini sempatpula menjadi tim ahli
Komisi E Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Bali se-
Ikma beberapa periode, mulai
1994 sampai 2004.
Di luar kampus, pria kelahir-

a'n Kerambitan, Kabupaten Td-
banan, ini dikenal aktif dalam
gerakan nasionalis sejak menja^
di mahasiswa. Hingga akhir ha-
yatnya, mantan pimpinan Koor-
dinatpr Gerakan Mahasiswa
Nasionalis Indonesia (GMNI)

1 Wayan Bawa ' ,

Bali-Nusra di tahun ). 9 64 ini
masih meniabat Wakfl Ketua
Yayasan Panti Marhaenis Dae
rah Bali.

Almai-huin meninggalkan se
orang istri dan empat anak seita
sembilan orang cucu. Almar
hum sempat dirawat di ruang
perawatan intensif Rumah Sa-
kit Sanglah • Denpasar. selama
empat hari, sejak Jumat lalu.
Memu-ut pihak keluarga, jen^-

■ zah almarhum sementai'a ini di;,
semayamkan di Tabanan. • •
"Upacara selanjutnya. masih

dirundingkan pihak keluarga
dulu," ujar Ketut Widya Puma-,
wati (27), putri bungsu almar
hum. (COK) . /

Kompas, 1TMei 2005



^AHAofl (T. Wayan BSwa)
MENINGGAL

I Wayan Bawa, 66 tahun
SETELAH sempat dirawat

di RSUP Sanglah, Denpasar,
ahli lingiiisUk sekaligus guru
besar Fakullas Sastra Univer-

sitas Udayana, I Wayan Bawa,
meninggal dunia, Senin pekan
lalu. Jenazah disemayamkan di
' kedlamannya di Banjar Batan
Buah, Desa Ibngguntiti, Selam-
degTimui", I^banan. Pengaben-
an rencananya diadakan pada
Selasa pekan ini.
Bawa mulai mengabdi di

Universitas Udayana sejak*
1963. la turut merintis lahir-

nya program magister dan
doktor di Universitas Udaya
na. Sejumlah pemikiran ilmi-
ahnya telah dibukukan, anta-
ra lain Cakrawala Linguistik,
Bahasa Melayu sebagai Dasar
Bahasa Indonesia, dan Baha
sa Indonesia di Perguruan
Tinggi. Pada ulang tahunnya
yang ke-65 tahun lalu, sebuah
simposium digelar, disertai
peluncuran buku Wihawa Ba
hasa, berisi kumpulan tulisan
25 penulis yang berasal dari
para dosen, mahasiswa, dan

temah-teniarrAlmarhum.
Bawa pemah menjadi dosen

tamu di Universitas Leiden,
Belanda, dan Universitas
Hamburg, Jerman, pada ta
hun 1989 silam. la menyele-
saikan master di Universitas
Leiden dan jenjang doktoral
di Universitas Indonesia.
Dia termasuk salah seorang

doktor peilama di bidang ka-
jian dialektologi atau pemeta-
an dialek bahasa di Indonesia.
Sayang, karena kesibukannya,
dia tidak mengembangkan
rise! tersendiri untuk kajian
itu dan lebih banyak menggu-
nakannya untuk membimbing
mahasiswa. Padahal, kata
Darma Putra, salah seorang
anak didiknya, akan sangat
lain hasilnya bila Almarhum
sendiri yang melakukannya.

I Nyoman Darma Putra me-
ngatakan, Bawa adalah tipi-
kal pendidik yang mendorong
mahasiswa untuk bekerja
keras. "Dia mengarahkan sa-
ya menjadi dosen sekaligus
waitawan," ujarmantan war-
tawan Bali Post yang kini staf
pengajar Fakultas Sastra Uni
versitas Udayana itu. ■

Tempo,29 Mei 20u5

* ■ i
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INDONESIA-DEI^jJS;

Ganjd, Opium, dan Kdm
I„hariRab„^7A^^200»

„  „ foto empat petam wartawanhamparan ladang opium. Fo y g jelas menun- ;
Associated Press itu foto yang dibuat oleh Komp^^^
jukkan ladang opium. Namun teks y

meiupakan tanaman yang^je^
Gan.ia'atau getinggi dua meten Berdaun menjan.Tanaman semusmi im bisa set gg ^ tanaman berbeda,

dengan; bunga jantan , ti dalam dompolan di ujung'
berumah dua. pegunungan tropis dengan

;bS»--•Ssst:—
'-b-;SS.T^^~X':SS.SSX-buahnyabempabiji-biii^ biasa dUintmg ,
dan buah yang telah •MdvUntik dalam mariyiianabisamen-rmenjadirokokmariyuana- Naikot^^^^^^^ I^alau bunga be-\
datangkan efe]< pekat yang disebuttinanya i te" tpSl'^h^ya mariyuina ,
dSnatekhalustosiyang^
Opium, poppy, ?^^^\^^"^„;Tjnakan terna semusim, yang hanya

dengan ganja. OP^^y^tCXarkawasan subtropis. Tinggx.
bisa dibudidayakan di P^'l^ Daunn^ prong dengan tepi

H ft L A M A N 1 2
carTU 7MEI 2065.rT^nMPASl SABTJ^
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ranting. Satu tangkai hanya terdiri dazi satu bimtn
kuntum bermahkota putih, ungu dengan panijkal mitih
merah cerah Bimga opium sangat indah hingga beberapa spSs
ppaver lazim dijadikan tanaman hias. Buah ooimS
bidatan sebesar bola pingpong berwama hijau. P'Buah opium yang dilukai dengan bisau" <?adnn ' '
ngeluarkan getah kental berwama putih. Setelah kering dmi
berubah wama menjadi cokdat, getah ini dipunsurdan di
pasarkan .sebagai opium mentah. Opium mentah taS
s^ara s«terhana hiugga menjadi candu siap kSiaumsi Sk
diisap. Kalau getah ini diekstrak iagi, akan dihSTn
Dalam dunia medis, morfin digunakan untuk menshilanekan
rasa sakit yang sudah tidak bisa ditanegulangi ana?e^ik h?f«

Limbah ekstiaksi ini kalau diolah lagi akan meniadi narkotik
murah seperti "sabu". Tanaman opium yang berasal dari kawasan
pcgtmungan Eropa Tbnggara ini sekarang tllaSlbar^^^^^^
e Afgamstan dan "segitiga ema.s" perbatasan M^Sar K
Skan ™ yangVdSt mcUg-

nif n cljtanam di kawa.sah pegunungan
SS.- (Jateng),. BatuTn.l1en

T"""' Pemarkolikan masih merigenal
/7 V penghasil narkotik lagi, yakni tanaman koka{E^thw^jlum coca). Koka menjpakan tumbuhan asli Arnerika

Latin. Masyarakat Indian purba di Pegunungan Andes sudah
terbiasa mengi^yah daun koka untuk meningkatkan daya tahantjbuh ketika ^rjalan kaki dalam cuaca sangat dingin Koka
mei-upakan perdu berkayu. tanaman tahunan yangSbuh di
kawasan pegunungan hutan tropika basab. '-»^mDun di
Koka dipanen daunnya untuk diekstrak menjadi kokain Mes-

ten Gant f "^rbeda-beda, hasil^ya teSp disebut. kokain. Ganja, opium, dan kokain mempakan tiga seranakai
tanaman penghasi narkotik. Meskipun samisama menghasXan

berbeda dengan opium. Di kS Sr
jelas tercantum entri ganja opium

F RAHARDI
Penyair, Ttnggal di Depok

Kompas,? Mei 2005
- 'i
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BAHASA INDONESIA-DEIKSIS

BAHASA

J  Oj- yX '2-

Karantina
KATA ini sedang nriik daun sejak kontes-kontesan marak di

hampir semua jaringan televisi swasta Indonesia. Mulai
kontes nyanyi sampai kontes lawak, dari kontes perempuan

ayu hingga kontes laki-laki maco.
Selain naik daun, karantina juga naik pangkat. Sebelumnya ia

berkonotnsi negatif, sekarang berkonotasl posiUf. Dahulu siapa sih

k^ranthi^kan Sekarang semua crang bercbut di-
Mendengar karantina, kini segenap kawula segera ingat Tia AFI

aLan 'tio; atau IiTOlda si .Miss Favorite
^ 1 ba-tahan dengan jaivara seribu satukontes, selalu berhubungan dengan pesohor yang dihasilkan

pelbaga. kontes itu. Pcndek kata, kalaS mau jadi pLhS, S
smgkatnya adalah karantina. •
Saya menyaksik^n levvat layar kaca betapa banyak orangyang

1, seleksi suatu kontes yang me?
Sh if Pesei-tanya. Orang-orang itu mau ber-

1, "^^1 dikarantinakan. Sebabknya, me-reka akan kecewa kalau gagal masuk ke dalam golongan yang akan
dikarantinakan. Seakan-akan karantina adalah pintu menuiu
surga tempat susu dan madu melimpah-njah.
Dari mana datangnya bayangan semacam itu? Lagi-Iagi televisi

biang keroknya. Setiap ban dimuntahkan tingkah laku para
la?4 ke mata pemii-sa di i-umah. Saban minggupk mereka preaing satu sama lain dipeilontonkan. Di uiung

mmnh f yang menjadi impian semua orang:
.v.mf?i ratusan juta, dan bonus dari berbagai. pcmsahaan yangmenumpang iklan dalam tayangan kontes-kontes

Jalan menuju.ke sana digambarkan suUt. Wasit yang ko-
menimbulkan migrain harus memilih belasan

if f"k " ̂ ratusan nbu orang. Lebih mudah bagi unta
karantinl ̂  daripada seorang peserta kontes masuk
Bagi penyelenggara kontes, karantina menangguk uang. Ka

rantina adalah eprgi untuk menggerakkan mesin uang. Selain
penngkal yang ditentukan perusahaan survei. indibSr S

pnyelenpra untuk menjerat perusahaan-perusahaaf
Slar^SMS konsumtifnya adalah ek-semplar SMS yang dikinm pemirsa televisi. Lagi-lagi karantina

SkttZS pen^haan-per.sa^aanllo'Sa" i
Paruh kpua tahun p03, masa gelar pertama kontes-kontesan

kf ff f ° ? AFI itu, adalah permulaan revolusi makna bagi
nkif sejumlah kata kunci lain yang dihamburkan
karantf^a fifff Di negeri ini, pada mulanyakarantina selalu diasosiasikan dengan pengasingan karena se-

i' Karena ilu, karantina amatdibpci, dijauhi, dihindan, ditolak, kadang dlnajiskan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga mencantumkan

rn̂ na karantina sebagai 'tempat penampungan yang lokasinya
teipencil gipa mencegah terjadinya penularan penyakit dan se-
me?S dikaitkan dengan ternak: 'tempat untukmenahan temak unpor yang baru datang dari luar negeri guna

wTs^nT" menular'. Kamus Umum BahasaIndonesia WJS Poenvadaimmta cetakan ke-I6 mengartikan ka-



ranfino sebagai 'tempat untuk menahan penumpang kapal yang
kena pcnyaldt menular'. Karmis Umum Bahasa Indonesia iS
Badudu-St Mohammad Zain memaknai karantina sebagai 'tempat

j- • penginapan yang terpaksa berhubung dengan kesehatan-atau
'  pelanggaran masuk tanpa .izin ke suatu negara' dan 'tempat

menahan sesuatu'. . ' , -
,v Jadi, supaya kan.us-kamus ini tidak dipandang ke'tinggalan
;  zaman atau kurang gaul, pada edisi berikutnya harus tci'cantum.

makna bam bagi karantina yang bei"sumber dari catatan pekamiis
\{ . berdasarkan kontes-kontes itu. . '
;i Hampir lupa, temyata lema kontes dalam KBBl hanya me-
j: ngandung satu derivat: kontes temak yang adalah kontes yarig
;• diselenggarakan untuk menentultan temak yang terbaik ditinjau

dari bentuk tubuh dan kemampuan produksinya. '■ ' ' '

.'-.-Vk - ^ YISnMOERPAYU.A]!IE
{  • ' • Ma/iasiV^ya Si J?mu Hkq/at, Tifigjjof

KoTnpas,21 Mei 2005



BAHASA INDONESIA-DEIKSIS

ULASAN BAHASA

Abdul Gaffar Ruskhan
Munsyi dari Pusat Bahasa

KETIKA saya membeli sesuatu di vvarung yang tidak jauh dari
rumah §aya, ada seorang remaja putri ingin membeli racun nya-
muk. Remaja itu bertanya kepada pemilik warung, "Ada obal nya-
muk, Mas?"
"Obat.nyamuk apa? Baygon atau obat nyamuk bakar?" tanya

sang penjual. "Obat nyamuk Tiga Roda aja," jawab remaja putri
itu.

Saya pun menyela remaja yang saya kenal itu, "Gemuk-gemuk
dong n ''imuknya."
"Kok, gemuk, Cm? Nyamuknya mati, dong,".javvabnya. "Ma-

sak, nyamuk bisa gemuk kena obat nyamuk. Si Cm nda-ada saja,"
tambahnya. "
Saya pun menjadi ingin tahu apakah remaja itu tanggap atau

tidak apa yang isaya maksudkan. Dia pun tidak sadar akan ucap-
aiinya itu, termasuk pemilik waning yang juga mengatakan obat
nyamuk. Padahal, jika diberi obat, nyamuk tentu akan sehat dan
segar-bugar.
Tampaknya penggunaan obat nyamuk sebagai pengganti racun

nyamuk siidah umum di masyarakat. Keluarga saya pun juga me
ngatakan obat nyamuk untuk bahan atau racun (pcmbasmi) nya
muk itu. Rasanya jarang kita mendengar racun nyamuk.
Mengapa masyarakat terbiasa mengatakan obat nyamuk untuk.

racun (pembasmi) nyamuk? Kemungkinan hal itu dipengaruhi
oleh ikian dan kesalahan produscn yang menyebutnya obat nya
muk. Dengarkan saja Basuki dengan gaya kliasnya yang menga
takan daiam iklan obat nyamuk cap T'iga Roda. Memang ada juga
yang menyebutkan obat pembasmi nyamuk atau antinyamuk.
Apakah tepat kita mengatakan obat nyamuk, obat pembasmi.

nyamuk, racun perhbasmi nyamuk, atau antinyamuk? Untuk men-
cari jawab yang tepat, ada baiknya kita menyimak maknanya da
iam kamus.

Di daiam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Aiwi, 2002:792), obat
bermakna "bahan untuk mengurangi, menghiiangkan penyakit, .
atau menyembuhkan seseorang dari penyakit". Obat daiam hal
ini adaiah sesuatu yang dimakan, diminum, dioieskan, atau di-
suntikkan agar dapat menghiiangkan penyakit. Misainya, ada obat
sakit kepaia, obat batuk, obat el«im, obat mata, dan sebagainya. ,•

Bandingkan dengan makna racun. Racun adaiah zat (gas) vang"
dapat menyebabkan sakit atau mati (kaiau dimakan, dihirup) (Al-:
wi dkk, 2002:918). Daiam konteks ini, racun akan dapat me-

nimbuikan penyakit atau ke-
matian. Misainya, racun tikus
dimaksudkan agar tikus se
bagai hama dapat mati atau.
musnah. Racun serangga ber
makna bahwa serangga apa-
biia terkena racun akan mati.

Bahkan, manusia pun akan
mengaiami muntah-muntah,
mabuk, maiah ada puia yang
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'Obat bermakna

balian untiik

mengurangi, ,
mengliilangkan
penyakit, atau
menyembuhkan F'tewas Kita masih ingat ke-

., . ■ matian Munir, peiuang hak'=
seseorang dan I asasi manusia (HAM) yang

'  ̂'racundipesawatudarada-,''
"  ̂ * I31T1 peijalanannya ke Negeri

■  Belanda. Dengan kala Iain, ra-cun berbahaya apabila termakan, bahkan tercium, bagi kese-
lamatanmakhliikhidup. »
Ada pula yang menggnnakan pembasmi nyamuk. Pembasmi

bermakna "niat atau bahan untuk membasmi scsuatu". Membasmi
berartl "memberantas atau memusnahkan". Hal ini berarti bahwa
nyamuk yang terkena bahan, balk cair maupun asap (bakar), akan
musnah.

Hdak jarang pula digunakan racun pembasmi nyamuk. Apabila
sudah digunakan pembasmi, sebetulnya tidak perlu ditambahkan
kata lain sebclumnya. A^valan peug- (paii-) sudah mengandung
juakna alat atau bahan. Apabila kata tertentu akan ditambahkan,
hal itu dapat dilakukan sebclum bentuk verbanya, yakni racun
untuk membasmi nyamuk.
Di samping itu, kita temukan pula antinyamuk. Istilah itu di

gunakan di kema.'^an racun nyamuk. Anti- (selalu terikat dan di-
gabung penulisannya dengan kata yang mcngikutinya) bermakna
"melawan, menentang, atau memusuhi" (Alwi dkk,'2002:57). Hal '
ini berarti mela\van nyamuk. Pertanyannnya adalah apa yang me
lawan nyamuk? r j o
Untuk itu, tentu ada suatu kata yang dimaksudkan untuk me

lawan nyamuk, yaitu racun, bahan, atau zat. Apabila tidak ada
kata tertentu di depannya, hal itu menambah kabur konsep yang
dimaksudkan. Walaupun begitu, penambahan anti- termasuk ke-
lewahan (kemubaziran) karena tanpa anti- maknanya sudah me-
nyandung melawan atau memu.snahkan.

Berkaitan dengan penggunaan obat nyamuk, racun pembasmi
nyamuk, antinyamuk, istilah yang tepat adalah racUn nyamuk atau
pembasmi nyamuk. Penggunaan kata obat menyalahi konsep
makna obat untuk suatu makna yang berfungsi untuk membunuh
atau membasmi nyamuk. Sementara itu, penggunaan kata racun
yang diikuti oleh pembasmi pun termasuk kelewahan. Penggu
naan salah satu di antaranya merupakan pilihan yang cermat.

Media Indoncrsia, I4 Mei 2OO5

M|DIA INDONESIA <^_SABTU, 14 MEI 2005 .<>1



1  !

BAHASA INDONESIA-DHAMA

Oleh IVIashuri

BAHASA teater tak
sepenuhnya bisa diwakili
dengan kata-kata. Jika
'teater hanya berkutat ,

pada kata-kata, teater hanyalah
aktualisasi dari sastra. Teater
memiliki bahasanya sendiri se-
bagai eksplorasi ruang dan tu-
buh, dengan penekanan pada i
artikulasi dan pemahaman ke- |
inungkinan pada gerak dan dis-
torsi lubuh, latar, kostum, musik
juga tata lampu. Pada titik eks-
trem, komunikasi teater ber-
gaung secara metafisis dan spi
ritual tanpa perlu dibahasakan
secara utuh dan verbal. Hanya
saja jika teks naskah terlalu do-
minan dan teks terkesan berbe-
ban makna dan diskursif, de
ngan sendirinya bisa menyita
komunikasi yang seharusnya
berlandaskan pada pencerapan
indra, untuk menangkap mo-
men-niomen dan kemungkinan
dari menghidupkan tubuh dan
ruang di panggung. Setidaknya
itulah kesan sebagian dari pen-
tas monolog Djarot B Darsono di
Gedung Utama Balai Pernuda, i
akhir April 2005.

Pentas itu berlandaskan nas

kah Kapal Terbang dari Bantal
karya Afrizal Malna. Bisa dite-
bak, naskah tidak hanya mende-
sakkan serangkaian penafsiran
berlapis, karena naskah berla-
buran akrobatik kata-kata de
ngan paradigma 'keterpecahan
antroposentrisme di belantara
hiperreal khas Afrizal' seakan-
akan mengundang paradoks-
paradoks sekaligus memberi
daya sugesti tersendiri. Jika ini

; dituang dalam puisi, mungkin
:  'kekekalan'-nya ada dan tafsir

serta penciptaan makna bisa di-
ulang, tetapi karena digarap
dalam teater maka ekefanaanf-

nya yang bicara. Ada unsur yang.
pada satu momen terlepas, ke-
mudian pada momen selanjut-
nya tertangkap, begitu pula se-
baliknya. Itu sangat tampak ke-
tika Djarot bermain dan mengu-
lang-ngulang dengan ekspresi
yang hampir sama dalam beber-
apa adegan: "Ikan-ikan di aku-
arium Uu harus diberi" makan,,
kalau tidak diberi makan ikan-
ikan di akuarium itu akan mati.
Tapi di maha akuariumnya?"

Pada ungkapan selanjutnya
pun seakan terkesan memberon-
dongkan serangkaian mantra
'mutakhir' untuk mencuri, me-

nyerang dan 'menguasai', de
ngan cara menjejer benda-ben-
da sebagai satu rangkaian pa
rade. Malah pada momen terten-
tu menyentak dengan membalik,
logika, baik lewat permainan
kala dan sintaksis yang berefek
filosofis dan mampu meledak-
kan ambiguitas tafsir. Satu sisi
seakan mengembalikan teater
pada akar purbaninya, sebagai
pengejawanlahan tindak komu
nikasi komunal dengan alam;
upacara dilakukan oleh shaman
dipandu dengan nyanyian, man
tra dan tarian, apalagi aktor
yang berlatar belakang tari itu
terus berikhliar berkomunikasi
dengan teks naskah dengan ba-

1  hasa gerak dan tubuh. Tapi di
I  sisi lain juga melesakkan ke-
sadaran baru perihal kekinian:
terutama ketika simbol-simbol
Indonesia didesakkan di pang
gung, baik pada ungkapan: "In
donesia di dalam akuarium".

atau "akuarium di dalam Indo
nesia",- serta pada kostum pe-
main yang bergaris merah putih
serta guling yang diandaikan"
sebagai tabuhg oksigen yang di-
gantung: berwarna merah dan
putih, juga soal^kuasa dan ke-,
kuasaan, pelanggaran hukum,
terlebih korupsi.

Untunglah, meski jejalan
teks-teks itu sangat diskursif,
aktor tidak berhenti,. ia masih
terus mencari dan mencoba
membahasakannya dengan taf
sir tubuh, gestur, serta gerakan-
gerakan eksplore yang dimu-
ngkinkan bisa mengembalikan
aura pertunjukan pada satu ben-
tuk tontonan. Pada titik terten-
tu, tafsir teks pemain dengan
bahasanya sendiri memang ti
dak maksimal. Tetapi mengingat
ia berhadapan dengan teks Afri
zal yang pada beberapa adegan
terasa mencengkeram dan sa
ngat disadari oleh aktor sampai-
sampai ia menyebut nama ",Afri-,
zal" dalam pentas, hasil-yang di-
capai cukup bise; dijadikan.acu-
an, karena padd beberapa mo
men artikulasi tubuh dan ruang
tidak hanya berupaya mengata-.
si kata-kata, tetapi bahkan rnam-
pu menghidupkan kata-kata.
Apalagi terkesan pencarian itu
belum berhenti dan dialog anta-
ra aktor dan naskah tetap ber-
jalan secara substansial.

Sebenarnya bukan satu soal
yang mendesak untuk segera
mendikotomikan antara sastra

dan teater secara konfrontatif,
dan belum saatnya "teater anti
sastra" dilesakkan sebagai satu
sikap terhadap ketergantungan
dan dominasi sastra dalam tea-
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ter. Bagaimana pun teater me-
mang bermula dari naskah dan
naskah ditulis oi'eh kebanyakan

j' penulis naskah yang juga sas-
trawan. Selama ini, peran kedu-
anya pun sangat proporsional,

«  tanpa berupaya berebut kuasa
i  dan hubungannya pun tidak ter-
L  jalin dalam konsepsi dominasi

abdi-penguasa demikian.
ij \ Tetapi sebagai satu pilihan,

teater tanpa kata—atau malepas
|i kata-kata dari panggung—bisa ̂
j: • jadi sebagai tawaran esensial:

demi kepentingan estetik; apala-
"/ gi jika dirasa kata-kata tak lagi
y  blsa menyumbang lebih pada
li > pentas dan terkesan membata-

si, bahkan mengganggu. Apa
f  yang telah dirintis WS Rendra

dengan konsep "Mini Kata",
^  merupakan penyikapan yang

ekotrem terhadap kata-kata
yang bisa ditafsirkan sebagai

'  "p'enjara" di pentas teater. De-
■' ngan mini kata dan mendayagu-

nakan tubuh sampai batas se
bagai satu bahasa dl panggung,
komunikasi yang terbangun le
bih bergaung, melesak ke ru-
ang-ruang kesadaran dan mam-. !
pu memberi eterapii pada mata,
juga telinga. Pilihan ini, bukan :
karena aktor malas dan bebal j
untuk menghafal naskah atau ■
menghayati. peran, tetapi kon-,
sepsi ini sebagai satu tawaran
atau pilihan dalam bertdater. .

■  Seorang dramawan Surabaya
, dari Teater Gapus, Muhammad

Aris pernah juga mencanggih-
'• kan konsep emini katai itu de

ngan konsep baru teater fanai
(inklusif); berpatok pada "pro
ses" menuju keadaan ketika ke
sadaran pada keterbafasan diri
tidaklah tetap ada, tetapi pada
titik tertentu kesadaran itu
kembali. la mengembalikan te
ater pada kodrat manusia yang i
paling murni: antara menangis
dan tertawa, yang, berparalel
dengan ekspresi sedih dan gem-
bira. Dua batas yang sebenamya
tak bisa dimaknai sebagai satu
penanda perasaan: karena ke-
duanya juga riskan untuk dima-
nipulasi atau bertukar tenipat.
Menangis tidak hanya sedih tapi
bisa pula karena terlalu gembi-
ra. Sebaliknya tertawa tidak ha
nya gembira tetapi bisa karena
kelewat nelangsa.-Dalam pentas j

garapannya bertajuk "Flung"
yang sempat beberajja kali pen
tas di kampus-kampus Suraba
ya, beberapa waktulalu, konsep
itu pun dijadikan acuan dengan
eksplore tangis dan tawa pada

Sebenamya bukan
satu seal yang

mendesak untuk
segera

mendikotomikan
antara sastra dan

teater secara
konfrontatif, dan

belum saatnya
"teater anti sastra"
dilesakkan sebagai
satu sikap terhadap
f:etergantungan dan

dominasi sastra
dalam teater.'"

titik ekstrem. Mulut dibisukan
dari artikulasi knla-katn yang
menyaran pada satu pengertian
dan bisa menyulut proses pen-
cerapan kognisi. Suara dikem-
balikan pada dikotomi ekstrem:
hanya bertaruh pada erang dan
gelak. Satu tarikan radikal untuk
mengembalikan teater pada
posisi yang paling subtil dan
menyublim ke ranah kelaksada-
ran. Secara bentuk, ekspiorasi
Muhammad Aris juga mengem
balikan ciri teater pada titik
awalnya: sebagai sebuah upa-
cara.

Apalagi gerak yang diacii
dari konsep itu adalah gerak
melingkar—sebuah pandangan
yang terkait dengan konsep
waktu, takdir, juga keberadaan
semesta yang sebenamya tak
bisa direka, diduga atau diraba
seluruhnya tetapi tetap hadir
meski tak disadari keliadiran-
nya. Posisi aktor bisa jadi sebe
namya diam, tapi diam yang

^Jifl^^gejolak. Kiranya ekspiorasi

gerak melingkar meniberikan
kemungkinan untuk dieraban-
nya dua paradoks itu; seperti
permukaan air yang diganggu:
kelihatan bergerak, tapi esensi-
nya tetap dan tidak ke mana-
mana. Apalagi gerak yang di-
lakukan para aktor pun meng-
hantar pada satu monien penting
yang dilakukan oleh para dar-
wish dalam tarian berputar
Maulawiyah dari Maulana Jala-,'
luddin Rumi. Satu tarian yang
mampu menghantar pada satii
titik: ektase, yang berakar pada
kesetimbangan tubuh yang tak

i  terpahami secara nalar, saat ia
I  ikut berputar dan berpusar se

perti bumi pada porosnya.
Kiranya pilihan tak bersuara

atau tak menggunakan kata-
kata bisa menjadi satu pilihan
eksperimental, karena bila per-
paduaa antara gerak-gerak tadi
dengan membahasakan gambar
dengan eksplore tubuh terpadu;
maka terjemalah satu bahasa
teater, satu' bahasa yang tidak
memerlukan kata. Kehadiran
kata malah mengganggu dari
pencapaian teater yang diingin-
kan: satu momen yang ingin di-
tangkap, dirasa, tapi terlepas •
oleh daya serap indra yang ter-
batas dan sekilas. '

Kembali pada pentas Djarat,
pada dasarnya sebagai satu tea
ter, pentasnya bisa dikatakan
berhasil. Jika ada bagian adegan
yang terkesan dikuasai teks nas
kah, kiranya itu sebuah kenis-
cayaan karena naskah Afrizal
memang berbobot dan bagus.
Tetapi jika dicermati lebih jauh,
pergulatan aktor pada naskah,
dan mungkin gagasan yang in
gin didesakkan naskah itu, bisa
diantisipasi dan dibahasakan •
dengan bahasa aktor sendiri di ;
panggung. Djarot tidak sekedar
menjiplak naskah secara harfi-
ah, tetapi melakukan proses in-
ternalisasi tanpa tnrjebak pada '
aspek-aspek puitis dan gelap.

Di pentas, terkesan ada kese-:,»
jajaran dan saling menghidupi
antara aktor, setting panggung, -
niusik, tata cahaya, serta teks
naskah dan menjadi teks pang
gung yang utuh. Musiknya pun
tak berlebihan, bahkan seakan-
akan menafsirkan sendiri nas
kah, tanpa kehilangan momen

iii
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untuk saling bertemu dan bersa-
pa dengan gerak dan ekspresi

. aktor. Tafsir ini pun termanifes-
tasi pada pilihan setting. Jika
naskah inengacu pada riiang-ru-
ang penjolajahan yang dipenu-
hi dengan belukar benda-benda
dan berjejal wacana, panggung
bisa menampilkan sebaliknya:
mininialis. Telapi bukan dislorsi
yang terjadi, karena dengan pi
lihan minimalis dan memberi
titik tekan pada simbol, setting
semakin efektif mendukung
gagasan dan imaji yang ingin di-
tawarkan.

Adapun, terkait denghn judul
pentasnya: pentas monolog,
kiranya, monoloa hanyalah salu

teknik pementasan
berteater.

daiam

,  Peinilis aciaiah penikmat
ieater, aktif di Forum Studi
Sastra dan Seni Luar Pagar,

Surabaya

Mashurl fahir di Lamongan,
27 April 1976. Antologi puisi
tunggainya Penganf/n ' .
Lumpur baru saja
diterbitkan Dewan Kesenian

• Jawa Timur (DKJT) dan
Surabaya Poetry
Community.

Media Indonesia,« Mei 2u05
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BnHASA INDONiiS ::a- .J-.bAH ^„GKAPAN

BAH AS A : vr:"

Jadi Orang Bale ^
0,  Eropa atau Amerika Utara. Dari kS Jcfn!t • "

unsur ,a„g fut <SfpWr

nTgalfE^";

SwilSnegal^^ndfnSSabLln^^^^^^^^uang untuk membangun kehidupan baru di Indonesia AoaSh

Kata osing ini menglsyaralkan sesuatu yang aneh clan Iain
danpad^a yang Iain. Dalam art tersebut, ia bfroeran Inhaa^
pemjsah—di antara masyarakat setemnat dan ai nonrf

13^^,7?^" menggambarkan keadaan yang nyata Lebuilanjut Jagi, kata nsmg ini tidak cnak dipakai mturmenwhnt
^srarang ̂ ng raemang sudah tidak asing lagi. KeUkfSva
beaeita istn pindah dari Indonesia ke Swedia, kaS tXar Ltu^
sdLTd7MoSS"f" r"8 me7ghamufsaya

mT^yebutaj^%"f„'J7' <'™8a'> saya. Jai, mustahil
Nah, kembali ke Indonesia lagi. Kata bu/c juga dengan mudah

bam7nmSTu"S ?7f"'f'r®^ non-Indonesia meski se-'^an aitis ibu kota seolah-olah menganggapnya cukun keren
dan sangat memikat. Bvle atau bulek ini berasal dari kata bulai

tkhf 1' kena mataSSdoSs!?
sedikir ' yang benar-benar albino. Malah sangat

dalam era globalisasi ini wama kulit memane
^  f patokan untuk mencari tahu atau meng?asal-usul seseorang. Dengan kata lain, ada-ada safa

tprc ? Selap seperti malam ban dan keadaan
^ tidak masuk akal secara tata bahasa tadi. wonp Londo, yang artinya 'orang Belanda' tentu saia iucn

oraM dflnri"'' tahun yang lalu. ketika hampir semuaorang di Indonesia yang berasal dari luar meruoakan nran^
mungkin cukup masuk akal. Namun se?

da^ Sw ̂1 '' S- sejimilah orang Perancistinggal di Indonesia pada zama^^^
Lnns ManHa® M telinganya ketika disebut sebagai
dongfn menyeb^^®i'SI7g Stf Znn 'TJepang, misalnya. ^
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istilah apa ^iSTut ialah seorang p^mpua
11 I

dapatmang.syawtKM.j; jbeluinlamapdipmtoauK satu oran^uanya
apakah ̂ eorang ̂  mungkinkah ,ia langsung

ANDk4M6l.lERorangbulesa] . ■ Kamus Swedia-Indonesia
Sedang Menyelesa^^Ka^. Landsfcrona. Swedia

Kompas,28 Mei 2005

5  ■ - • ciRTU a8 MEO^
:„Kaman 12
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BAHASA IW^OWESIA-istt /.it
^  . STI,,aH'DAN UNGKAPAN

« Ma

PenawarsnatausL/atuundangancfariPembel. yang memeriukan barang atau
lasa tertentd kepada para oalon 'pe™

oersaing. •MMusttONOM/coaiHs

Koran Tempo,16 Mei
2005



DAN UNGKAPAN

i

n.edaulatan Hakyat,3 Mei 2005

Governance
Good governance, yang di-

maknai sebagai tata kelola
yang baik, merupakan proses
pengambilan dan penerapan

keputusan yang bebas dari pe-
nyelewengan, kQrupsi, dan me-^
niatuhi hukum yang berlaku. '
Kata governance sendiri secara
salah kaprah k^ap disinonim- •
kan dengan government atau ̂
penierialaji.^- ,"

Prudent '11
Prinsip kebenaran dalam ma-

najemen. Prudential banking
adalah konsep prinsip kehati-
halian yang harus diterapkan
bank daiam menguriipuikan da-
na dari masyarakal dan menyb-
Kjrkannya kembali ke masyara-
kat (perorangan alau institusi).

• UMUSPEfleiNKANXH»ARtFlM

Koran Tempo, 1? Mei 2005

TENDER

OFFER A ic
Suatu proses penawaran

pembelian saham yang hen-
dak dilakukan oleh^sd^rang
investor atau perusahaan
yang akan memb^i^suatu
perusahaan yang'tercatat di
bursa efek (perusaffaan
publik) dalam junilaH^terten-
tU. • KAMUS iSniAH PASAfl UOUU.

^ Koran Tempo,12 Moi 2005
Koran "fi'empo, -19 Mei 2



ToTILAH DAN UNGKAPAiN

ThQ S^^nctlon^
^n. jlcag^-

Komite Sanksi
Komite Sanksi adalah lemba-

ga bentukan Dewan Keamanan
PBB untuk mengawasi pelaksa-
naan resolusi yang berisi
sanksi atau embargo untuk '
suatu negara. Di Irak, DK PBB

membentuk Komite Sanksi un- '
tuk melaksanakan Resolusi

661 dan 687. Komite juga
mengawasi pelaksanaan Prog
ram Minyak untuk '^angan.

BLANKET
GUARANTEE
Jaminan terhadap kewa-

jiban pembayaran bank
umum. Penjaminan yang
dilakukan pemerintah atas
dana masyarakat di bank
umum ini muncul pertama
kali pada 1998, setelah

; • Indonesia terkena krisis
i  ekonomi dan keuangan,
Dengan adanya penjamin
an Ini, dana nasabah se-
perti simpanan (tabungan,
giro, deposito) dan pinjam-
an antarbank tetap dijamin
pemerintah bila suatu
bank ditutup atau dilikui-
dasi.

• OEPAfllEMtN XtUANGAN

Koran Tempo,25 Mei 2^05



^AHAS-A INDONESIA-JARGON

Pakai HAL, i-'

i / A\\ja\jus III, Ri. hlivv masih
nincu plesctan!" scni Bimo
kepada temannya Ari. Pemuda
kiirus yany dikomcnlari itu

hanya tertawa. Stiara mereka
nieramaikan waning soto di bolakang
sekolah yang tidakjauh dari Mabes
Polri, Jakarta Sclatan, Jumat (20/5),
Tidak lama kemudian, saiab satu dari

mereka berdiri. Taiigannya mcnggapai
piring pisang goreng yang terletak di
atas meja. "Minggir dikit hi," katanya
kopada pemuda bcrtopi. Yang diajak
bicara hanya menengok sekilas, "Ah elii,
dull pio (posisi wiieniik) iiili," jawabnya
singkat. Meski bcgitu, ia bcrgcscr jiiga.
Tangannya membenanakan lopi hingga
nyaris menutupi mata.
Bimo, pemuda bertubuh gemukyang

duduk di sampingnya mengambil kunci
mobil dari sakii celana. "A/yyaA" pada calnil

nih jes," katanya dengan suara keras.
"Eiitar aja dch, sccma jalanan masih macet
juga gilii loco," jawab Rinta, perempuan
yangsedari tadi diam membaca {manga)
(komik Jepang) terbaru

Ajakan Bimo dianggap angin laiu.
Perbincangan terus berlanjut, penuh
dengan bahasa gaul yang terdengar
asing dan tcrkadang sulit dimengerti.
Kata secarn yang sempat terlontar,

maknanya mendekati kata berhubung.
Penggunaan di awai kalimat
dipopulerkan pcnyiar-penyiar radio
remaja seperti Pr(7/;d'()rs. "Abis sinmna
pti? Seciirn n^cden^criii radio tiap pagi
iijn Jadi kcbuwti deh," kata Rinta,
siswi kelas satu SMU memberi

penjelasan tentang bagaimana awal dia
terbiasa menggunakan bahasa gaul.
Termasuk di antaranya pliss doii;^ ah atau
so what,gifu loo.



Mejeng

Memble
Kece

Macan,

EGP

ABG

Do'i

Yo'i

Bpnyok
Doku

Sepokat
N"i yee
Cing atau Men

Gaul.Dari Masa ke Ma^.^j^

; sudah masuk Kamus Besar Bahasa
Indonesia

;  idem

: cakep, cantik, tampan
;  rnenyebutkan wajah perempuan *

cantik

: emang gue pikirin •
: anakbarugede
; dia, paca'r ,
: oke, ya.
: bokap nyokap. orangtua
; Dult • .

; Sepatu

adalati kata saapaan mengacu pada orang lain.

Jayus
Boo, Nek
Bolelebo
Akika

Embeeer

Lambretta
Jutek

Bete

Gilingan
Abis

SepertI
Auk ah gelap
Selamet yeeeeee

• Okedeh kakak
BasI lu

lya lah yauww

Najong, Gretong
llfil atau Hang filing

Puls
Maks
Want to know

orang yang mau melucu tapi gaga!
kata sapaan
boleh

aku

memang
lambat
kesei

bosan
glla
menyangatkan makna kata.
top abis. giia abis. mantap abis
masa.bodoh
kalimat itu tidak digunakan untuk
benar- benar memberikan
penghargaan. Biasanya menyindir
atau menceia.
tanda menyetujui
kuno

menegaskan memang seharusnya
begitu
Najis, Gratis
ungkapan yang menyatakan
ketidaksukaan atas sesuatu.
cabut, ajakan untuk segera beraniak
dari tempat awal
pulang
makan

mau tatiu aja

Sumpe luu?

Vang boneng ting
Jibang
Jijay Bajay
Kaslan.deh loo
Jaim

ungkapan untuk menyatakan
ketidakpercayaan, meminta
penegasan
(Yang benar?)
jijik banget

mengasihani dalam nada meledek
jaga Image
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Gitu Loooohhh

Pliss Deh Ahh

So What Gitu Looohh
Gak aci lo!

Renting nggaksih
Situ okey? ■ .
Asli lo

Males banget

: menegaskan maksud kata yang
diucapkan
Tidak ada arti lebih pada penekanan
kata sebelumnya. ■
emangnya kenapa
enggak asyik lo

^ATA MEREKA
Rinta dan teman-temannya

mengadopsi kata-kata barumelalui'
televisi, majalah,
dan radio. MTV

misalnya,
memopulerkan
istilah

untuk

menegaskan
keintiman saluran

musik itu dengan pemir-sanya dl
Indonesia. Majalali Hni inengambil
istiiah cupu yang berarti culim pumja
untuk sebuah (iivnrd yang
mengategorikan hal-hal yang sudah old .
fashion.

Selain media massa, bahasa gaul juga
didapat dari koinunitas nongkrong tanpa
kejelasan asal. Misalnya goring yang
berarti enggak lucu. Sedangkan jai/us
ditujukan pada seseorang yang berusaha^

, melucu tapi tidak berhasil. Kata-kata
seperti bete, jutek, jaini, piv merupakan •
contoh lain dari bahasa gaul yang .
kemiiidian berkembang luas melalui
media elektronik dan cetak.
^ Remaja perkotaan seperti Jakarta

biasanya lebih responsif terhadap
perkembangan bahasa gaul. Adanya .
anggapan anak muda Jakarta lebih
trendi dibanding daerah lain membuat
proses adopsi di daerah berlangsung
cepat. Radio-radio bersegmentasi remaja

;  di kota-kota kecil seperti Cirebon dan
Garut banyak menggunakan bahasa
pengantar seperti layaknya radio di
Jakarta. Kata-kata gaul seperti nggak
banget deh, ilfil (Hang filing), lu,gue
sampai kasian deh lo kerap •
berkuhlandang dengan logat yang
diusahakanse-Jakarta mungkin;
.. Meski demikian, banyak daerah yang

tetap mempertahankan kekuasaan
bahasa lokal. Yogyakarta salah satu di
antara'nya. Kota pelajar yang dipenuhi

pendalang ini justru kekeuh menjaga
lokalitas. Mereka punya bahasa gaul
sendiri, disebut dengan istiiah walikan.
Yaitu bahasa yang didapat dari menukar
ucapan pada Aksara Jawa Hanacaraka.
Istiiah seperti ditab yang berarti rrias, • ;
japamethe yang dimaksudkan untuk
menyebut teman .sendiri menjelma
menjadi sandi yang hanya dimengerti
komunitas mereka.
Malang juga liiemiliki bahasa gaul

sendiri. Patja prinsipnya mereka juga
membaca huruf secara terbalik. Rapal
berarti lapar dan ngisup bermakna
pusing. Kata-kata itu dirangkai dengan
kecepatanduar biasa sehingga membuat
orang yang setengah apalagi tidak
mengerti menjadi bingung.

Bahasa slang
Antropolog James Dananjaya

mengategorikan bahasa gaul sebagai.
bahasa slang atau populer. Yaitu bentuk
bahasa yang mengubah
makna.kata yang sudaFTada atau
menyusun kata baru tanpa.
merigindahkan kaidah linguistik. Lihat
saja contoh kata tinta untuk
'^sf'gssntikan kata tidak dan mawar
■yang berarti mau; Akika (aku) dan
lambretta (lambat). Contoh lain
terangkurn dalam Katnus Bahasa Gaul
yang ditulis Debby Sahertian pada 1999.

Bahasa itu seolah menjadi sanadi
untuk sebuah komunitas tertentu.
Stereotip remaja gaul telanjur
diidentifikasi dari bahasa yang mereka
gunakan dan pakaian yang dikenakan.
Seiring perkembangan zaman dan
keceiiderungan perubahan tren, bahasa -
gaul pun bergerak dinamis.

Kata-kata yang populer di era 90-an
misalnya, tidak semua dapat bertahan.
Istiiah cuek atau bete masih terasa pantas
diucapkan. Namun, kata nienible dan kece
barangkali hanya akan mengundang



kernyit iieran pada sobagian besar roniaja
sckarnng.

Jniigankan istilah yang dipopiilerkan
10 ataii 20 tahun lalu, ungkapan knsimi
dt'/i loo vang barii-barii ini populcr pun
siidah dianggap iiorak oleli scbagian
rcmaja. Segala bcntuk niodif'kasi dari
istilah knsimi ilcli loo scperti aician dch loo
snmpni kosiiio dch loo, npalagi ditambah
gerakan tangan dianggap tidak musim.
"Wah, cnggak banggot deii," ujar Ari.

Seperti lagu-Iagu pop, katn-kata itu
datang dan pergi. Bcbcrapa yang masili
terasa iif lo dole akan bcrtahan dan
mcnambah perbcndaharaan bahasa gaul.
Namun, yang tidak harus scgera masuk
kotak alias tinggal kcnangan.

Goliat bahasa yang berkembang di
kalangan anak imida nn-'mpcrlihatkan
iisaha pcncarian idcntitas. Mereka
mencari scdikit riiang iintiik nacnegaskan
eksislensi diri.

(CR-41/M-2)

V  • vi V .

'  . a-
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ah

SEORANG cinak muda, sebut

saja Kika, 24, bisn dijadikan
potret remaja ibukota.
Penampilannya cuek dan
memiliki bany'nk kavvan. Di
kalangan tcman-temaniiya,
Kika termasuk anak nuida
yang to;) nl'is. Fasih berbahasa
gaul dan pandai mencairkan
siiasana. Di tcmpat kerja
hingga uoii^kroii^, kaliniat p//ss
(it'll nil hingga sci wlini y/'/H loo
scialu menwarnai
pembicaraan."Sohari-hari aku
menggiinakan bahasa gaul.
Tapi mLMiLirutku, haru.s taliu
iempat-lah. Okt' dan asyik aja
bisa

mcnguasai bahasa slang.
Tapi kalau enggak bisa jangan
mcrasa fyyaA- trendi."
Dalam pandangan Kika,

bahasa gaul yang kini berlaku
di banyak remaja Jakarta
justru kalah identitas dengan
anak muda Yogyakarta dan
Malang. Sementara banyak
orang menganggap bahasa
gaul ala Jakarta yang saat ini
banyak mcnyerap bahasa
asing sebagai sesuatu yang
trendi. "Padahal kan tidak

begitu juga. Kalau riggak sreg
dengan bahasa gaul, ya jangan
memaksakan diri dan merasa
rendah diri," papar Kika.

Berbicara soa! bahasa, tidak
ada bedanya dengan
perkembnngan bahasa di
banyak ncgara. Datang dan

hbhg Slang,
itu Looi'

pergi sesLiai dengan
perkembangan zaman.
Ratusan katn baru

menggantikan posisi yang
lama. Di antaranya kata tabik
yangbcrarti salam. Di
kalangan anak muda hingga
orang tua, kata itu hampir
tidak pernah terdengar lagi.
Sebagai ganti sapaan, numcul
kata hni dan , ,

halo,

adaptasi dari Bahasa Inggris.
Adaptasi dari bahasa yang

sama juga berlaku di bahasa
gaul anak muda, khususnya
Jakarta. Istilah OMG yang
berasal dari rangkaian kata oh
iinj God berhasil menggeser
kata ya ampun. Kemudian
numcul singkatan baru PDA,
kepanj?.ngannva Pliss (plcnse)
dch ah dan so lohnt gitii loo.

Budayavvan Remmy Silado
mengatakan, sangat sulit
mengeiak dari penggunaan
Bahasa Inggris. "Bahkan
Bahasa Jepang dan Arab yang
memiliki struktur lebih kuat

pun tidak dapat menahan
masuknya Bahasa Inggris/'
ujarnya ketika ditemui di
rumahnya, Rabu (25/5).

e
Bagi Remmy sebenarnya

tidak terlalu menjadi masalah.
Tapi dia prihatin karsna ada
kecenderungan orang •
Indonesia menggunakan
Bahasa Inggris sacara utuh,.
alias tidak mcmakai lafal
Meiavu.

Media elektronik dan cetak
dia tuding memiliki peran
besar, Apalagi ditunjang

kesulitan

mencari

•kata yang
tepat untuk

menerjemahkan
sesuatu.

Misalnya
kata discount

akhirnya diambil menjadi
diskon. Demikian juga
perkembangan istilah di
bidang teknologi. Short
message service (SMS) sudah
menjadi kata sangat umum.
Bahkan bahasa gaul cuek
sudah masuk ke Kamus Besar
Bahasa Indonesia. "Yang
memprihatinkan itu berkaitan
dengan adaptasi utuh atau
pengucapan orang Indonesia
yang benar-benar
menggunakan bahasa asing,"
tutur Remmy.

Keprihatinan Remmy tcntu
beralasan. Dalam Ipahasa anak
muda, Kaidah EYD bukan lagi'
berarti ejaan.yang
disempurnakan, tapi sudah
dipiesetkan menjadi ejaan
yang dikacaukan.

Awal 80-an, bahasa slang
mulai marak seiring dengan
muncLilnya Majalah remaja
Hni dan Gadis serta film
Cnfafaii Si Boy.
Saat itu, kata gaul yang

kerap digunakan antara lain
bonyok, mengacu pada kata
hoknp injokap, iiincan untuk .
menycbut cantik hingga
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iiwjcii^'^, ii;;^ccc)it^ sampoi
umpaton matickiye.
Meski mengenal kala-kata

gaul, gaya bahasa mercka
masih mengacu pada Bahasa
Indonesia baku. Misalnya saja,
"nanti malain saya akan
menjemputkamu/'Kalimat
itu kini terasa aneh bila
diucapkan dalam bahasa"
sehari-hari remaja Jakarta.

Mcnjelang 90-an, muncul
tokoii Lupus. Kata gffrt, e/fi
dan kata khas Betawi mulai
populer.

I'ada milenium baru,
gambaran remaja perkotaan
dapat dilihatdt film Aihj Apa
Dciigini Cinta. Ungkapan
seperti hctc untuk

menyebutkan kondisi yang
tidak menyenangkan mulai
terlontar. Jumlah bahasa gaul
semakin bervariasi, apalagi
ditambah dcngan penggunan
bahasa inggris. "Kebudayaan
itu bisa berakuUurasi. Tidak
bisadan tidak boloh
mematikan budaya hanya
karena ingin mcnjaga tradisi
yang sesLingguhnya hanyaiaK
wacana," kata Rcmmv
mengomentari perkcmbangan
bahasa gaul.
Torlepas dari bahasan itu,

pcmakaiannyn tcrpulang pada
remaja dan anak muda yang
selalu dinami.s tnengikuli
zaman. (VCR-41/M-2)

Media Indonesia,29 Mei 2005
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BAHASA INDOKESIA-JARaON

Media Jangan Mengutip Batoa Gaul

LhPtalnva kalau mau |uiur. tidak cocok

ESiSsssJ.
^ media yangsemakinmemperluaswaayah
bahasa gaul. Kata-kala
RT nretonaan, dan so what gnu mo

"fSFSs.
Wta Ssa"nyamaA

EYD. Iftlau media membombardu denga

bahasa gaul, kita akan lerus belaiar bahasa
Seiak kecii kita beiajar

dan sekolah. Namun, di sekolah, kita iidak
belaiar bahasa l"'l»"8='l''®£fwKerap
menyenangkan. Selama
dianggap membesankan. Padahal hdak begiiu.
Kaidah bahasa yang baku iebih dapat

kodekatan linguistik. Sedangkan banyak _
bahasa gaul jauh darl makna J^^lnya. Seperti
tinta ma war yang berarti 'tidak mau. BuatSgTrSg, bahasa itu membuat pusmg.

M^slswa Uniuersitas Padlaiaran Bandung

¥lS^^S.di|ad^»p:;

yang saya ucapkpn untuk pertama kali. Ketika
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peiajaran bafiasa Indonesia lebih mudah
ipada bahasa Inggris dan Jerman Raho

■■ Perkembangannya haha«

arxSSS""
SSsssriS"
cllkalanganaoakTO^S^^^^^^^
iMtosa yang sama TOiogunatan

Sedaan L™? "'®™)amkat.P  edaan. Logikanya. bahasa gaol remaja

Jakarta akan berbeda dengan bahasa' "
pergaulan dl kalangan remaja Garut '
Sn hT" '"e'^eka memillkl historisdan kulti/ral yang berbeda
Namun, stereotip remaja gaol yang

remal^rnS mf ! • •antara mereka menajamkan banyak hal tidak
hanya perbedaan cara komunikasi, taprjuoa
kelas sosial. Karena itu, remaja di daerah juoa

gOdiperebXSjIakS
Mak berkuasa untuk menenlukan

dim « " "srada di
nal« rf"• membuat sesak '
,WsababakMu?

Luviana
Aktif dl salah satu kelompok sfudi feminis

Media Indonesia,29 Mei 2005



BAHASA INDONESIA-KONSPONDENSI

ur
Radhar Panca Dahana

DALAM scbuiih pcrLcnuiaii ajitiu'tokoh teater
daji pcngustiJia di sc[)ua]i rcstormi sckitar Men-.
Lqiig, Jakaj'ta Pusat, hcbcrajxi hiu-i kiJn, bcborapa
pcscita pcrtcmiiaji incmasiikkan pcsan pendck
mciaJui telcpon sclulcr saya; "Ma'af scdikit ter-
Janibai. JaJajian niacct!" Saat saya infbnnasikan

pcricinuan yang lain scgcra
iiiGhgcnibangkan scnyiini. Lain kaini sciniia maf-
jinDi.

IT ALIMAT berfrase
'I'mJr pendek iUi kini kita
^  mafhumi menjadi

'■■ ■ bahasa-H m. yang eufimiatik. .la
lebih kuat beiTnakna denolatif
ketimbang konotatif. Menjadi
simbol yang tak lagi ikonistik
lapi rel'ercnsial, aiti pendok-
nya: ia .tak perlu mengganibar-
kan kenyataan sesungguhnya.
Satu peserta menggambarkan
makna itu dengan komentar
pendek, "Mungkin ia masih sa-
i-ungan!" Kami tertawa. Alau
yang lainnya, "Kayaknya lagi
tanda tangan konU-ak! '' Kami
textawa lagi.

Kata "macet" di Jakarta me-
mang sudah bei'kembang men-
•jadi simbol yang mercpresen-
'tasi segala keterlambatan, se-
gala kemacelan scbuali proses,
•perjalanan, atau perkembxmg-
an. Kalau bukan apologetik, ia
menjadi exciLse yang '.'dimaf-
humi" dan dilerima dengan se-
gera oleh semua pihak yang
berkepentingan dengannya.
Dan, kondisi komacetan yang
sangat tidak tentu di Jakarta,
sebagaimana perilaku warga-
nya yang tidak berpola, mcm-
-buat ungkapan "scdikit ler-
iambat" menjadi sangat relalif.
Seal macet? HanyaHihan yang '
iahu, kapan usianya berakhir.
iVIanusia? Mafhum saja, Ibrta-

wa saja. Ha-ha-ha....
Seal seperti ini, Anda banyak

lahu. Bahka]x mengalami sen-
..diri, , juga pernah mengguna-
kannya mungkin. Begitu juga
bitnyalc frase-fi'ase • . pendek,
yang dalam kelxidupan ur
ban-modern kita menjadi gaya
bahasa indah untuk mengelak
dai'i kesalahan, untuk menjaga
citra diri yang bersih, mempei'-
tahankan posisi atau jabatan,
bahlcan untuk mengelabui de
ngan cara yang tampak mora-
listis. Frase-frase seperti: "saya
hanya menjalankan perintah
atasan"; "saya sudah lakukan
sosuai prosedur"; dan lainnya,
telah menjadi produk bahasa
yang generik untuk menyata-.
kan hal-hal yang sebangim de
ngan uraian di atas.
. Betapapun, kita mafhum, ■

"perintah atasan" atau "sesuai
prosediu" di negeri ini bukan-
lah standar moz'al atau standar
hukum yang dapat mengga-
ransi kebenaran, tertib moral,
teitib hukuxn, atau tei'hindar-
nya satu tindak penyimpangan,
manipulatif, dan koruptif.

Ti'adisi bcrkelit—daiam ba
hasa kei-onnya retorika-sema-
cam itu kini memang sangat
berkembang. Ia telah menjadi :
kebutuhan, bahkan sebagian
menganggapnya sebagai modal -•

5

Radhar Panca Dahana

atau potensi dasar bagi seorang
:  pi'ofesional di lapangan apa

pun. Satu hal kecil yang luput,
•  dan ternyata akhimya membeii
;  dampak yang luar biasa daii

tradisi itu adalah; liilang atau
•  tergeiaisnya kejujux-an, Apa,

I kejujui-an? Ya, kenapa me-
! mang?

;  I ♦ ♦ ♦
AH... betapa naif dan piimi-

: tifnya istilah itu. Sebagian
orang mungkin akan tertawa,
sinis, mencibir, merasa kasihan
atau menyesali kebodohan pa
ra pemilik dan pembela keju-
juran itu. Boleh jadi, siapa pun
akan temsa tolol jika tak berani
menerima pemaknaan bam da-
ri kejujuran di zaman lintas

■ kultui-al ini.
if\lasannya, makna jujui* daid

setiap unit budaya di peiTnuka-
an bumi Ini ada gradasinya, ada
perbedaahni^hJadi? Tak dapat!
kejujuran sepihak dipaksakan
pada pihak lain. Inti kata: keju-
jui-an oke, tapi luweslah. Lu-
vyes? Ya, bukankah kebenaran
tidak hams dikatakan secara
langsung, secara jujur?

Deniikianlah retorika. Sebu-
ah istilah kuno yang kini mem-
bei-i ruangyang aman dan nya-
man bagi semua jenis" kesa
lahan. Bagi para tersangka, pa-
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ra manipulator, pejabat publik,
politisi, artis, pedagang, aga-
mawan, hingga bendahara RT,
bahkan kepala rumah tangga
sekalipun. Dan, dampak yang
serba luas dari itu semua harus

kita terima begitu saja, seakan
taken of- granted, tanpa rasa
sesal, tanpa kemampuan dan
kemauan untuk mengubah-
nya.

Sesungguhnya dapat kita ba-
yangkan, bila saja kejujuran
yang naif dan primitif itu kita
"modemisir" bukan dalam pe-
maknaannya, namun dalam
teknologi penerapannya. Beta-
pa luar biasa ofek positif yang

. diakibatkannya bagi negeri
j^ng telah. sungsang-belulang
mi.

❖ ❖ ❖

BAYANGKAN, jika seorang
pejabat publik, pemimpin per-
usahaan, politisi, bahkan aga-
mawan berani menyatakan kc-
salahannya demi pertanggung-
jawabannya pada publik, pada
hidup yang telah diberikan ke-
padanya. Bukan saja petugas
hukum diringankan kerjanya,
masyarakat memberi apresiasi
yang dalam, kejahatan yang
berdebum jatuh statistiknya,
tapi juga efek salju yang di
akibatkannya pada sektor-sek-
tor budaya yang lain. Tak ter-
bayangkan. Maksud saya, tak
terbayangkan betapa akan ba-
hagianya.Anda.
"'Beberapa efek Mlltural yang
segera bisa kita rasakan antai-a
lain: pertama, sejak dini keja
hatan, kerusakan moral, dan
sebagainya akan berkurarig se-
cara dra.stis. Kedua, meluasnya.
keberanian pubhk dan .indivi-"
dual dalam melawan kedegil-

an, yang akan memberi inspi-
rasi bagi tindakan-tindakan
besar di segala. dimensi. Ketiga,
munculnya pribadi-pribadi
tangguh dan berjiwa besar.
yang menciptakan kompetisi
luar biasa dalam parade kepe-
mimpinan kita. Keempat, ber-
kembangnya kedewasaan pub-
Uk dalam menerima seseorang,
lengkap dengan kelebihan dan
kekurangannya, tanpa retorika
halus hanya untuk "jaim" alias
"jaga imej" maksudnya.
Tolong deretkan efek-efek

berantai lainnya. Saya tahu
i Anda pasti tahu. Boleh jadi,
seorang menteii yang seko-
nyong berani untuk jujur, me
nyatakan korupsinya, atau se
orang mantan calon presiden
jujur mengakui trik jahat yang

. digunakannya untuk meraih
jabatan, atau in^lektual yang
melacurkan kapasitas akalnya
demi sebuah proyek, dan seba
gainya, belum tentu menjadi
solusi naling komprehensif un- '
tuk menyelesaikan dunia kha-
otik negeri ini.
Tapi mari kita yakini, keju

juran kita dalam bereksistensi
(mengaktualisasi diri), bemia-
.syarakat, berprofesi, bertang-
gung jawab pada jabatan, bah
kan beribadah, yang hariis di-
lakukan secara terbuka, akan

kembali menyusun bata-bata
peradaban Indonesia yang re-
iTjntuhannya kini sudah ham-
pir melenyapkan wajah kultu-
ral kita yang sebenamya.
Semua itu membutuhkan sa-

tu hal, memang: keberanian!
Dalam bentuk apa pun. Dan,
sejarah telah banyak memberi
pelajaran ini. Bukankah So
crates memilih racun kematian
demi sebuah. kejujiiran? Bah- .
kan keberanian Einstein me-

nentang mayoritas fisikawan
tentang keberadaan eter men
ciptakan pencerahan hidup ki
ta berikutnya? Bukankah ka
pasitas itu yang dimiUki Mu
hammad SAW hingga kemu-
dian ia menjadi nabi?
. Mungkin ia tidak mesti di-
awali oleh orang banyak. Ke
beranian yang super mahal itu '
memang harus diawali oleh ka-
rakter yang kuat. Setidaknya
karakter yang berani melihat di
balik hidup yang bertempera-
men di muka Bumi ini, ada
yang lebih berharga untuk di-
' bela. Jujur;;memang; >mudah.
Berani, itu yang susah. Anda-
kah salah satu yang berani me-
mulainya.

RADHARPANCADAHANA

Sastrawan, ,
Tinggal di Tangcrang, Banten '

Kompas, 26 Mei 2005

hWlaman S2 [KOMPAS] KAMIS, 26 MEI 2005



BAHASA INDONESIA-PENGARUH BAHASA CINA

Pengaruh Bahasa Tionghoa
pada Nama, Tempat di Indonesia
' JAK^VRTA - Diakui atau tidak,

' pengaruh kebudayaan I'ionglioa
sa:igat terasa dalam kehidupan
niasyarakat * Indonesia keba-
nyakan. Hanipir di setiap daerah
pengaruh budaya ini begitu
terasa. Dari soa! makannn .sani-

pai inasalah kebudayaan sepeiti
Ganibang Ki-omong dan Cokek
begitu terasa di niasyarakat

Bahkan kebudayaan

Tiongiioa juga inasuk dalam per-
bendaiiaraan kosa kata bahasa

Indonesia. Sebut saja kata Taliu
(tau-hu), Tauco ataupim Sioinay
yang merupakan nama makinan
asal negeri Tirai Bambu yang
telah teradaptasi dengan baik
oleh masyarakat di Indonesia.
Lalu kata Taukeh (Bos) atnupun
L/iuio Teng (loteng) juga meioi-
pakan kata-kata yang terserap.

Selain perbendaliaraan

kata-kata tersebut pengai\ih itu
juga terasa .sangat kuat dalam
"bahasa pergaulan". Sopcrti
Ceix (seratus), Gopc (lima ratus),
Nope (dua ratus), Noceng (dua
ribu), Goceng (lima ribu) dan
sebagainya, merupakan hasil
serapan bahasa pei-gauian dari
nitung-hitungan bahasa
Hokkian.

Kata-kata ini tak hanya keiTip
digunakan oleh orang kehirunan

Honglioa tapi dikenal luas oleh
masyai-akat non-Tionglioa teiuta-
ma dalam bidang p irdagangan.
Balikan di Indonesia niuncul

beberapa hitungan khas hasil
"peipaduan" antara budaya lokal
dengan Hokkian yang tidak dike
nal di negaia lain sepeili kata
CeCiawtaCsejuta),

Sinolog Nio Joe Lan, dalam
bukunya Peradaban Tionghoa,
pengaruh baliasa' 'Honghoa
dalam bahasa Indonesia ini

memang satigat kental terasa.
Menuiutnya pctngaruii itu terli-
hat pada naina-nama kota atau
pim tempat , yang ada di
Indonesia.

Seperti nama Kota Bandung
jika dituliskaii ke dalam bahasa
Tionghoa versi Hokkian akan
muncul dua kata yang berbunyi
Ban Liang. Sementara dalam
versi lafal Hakka diucapkan
menjadi kala Wan Lung. Kata-
kata tersebut mempimyai aili
Selaksa Bukit dan hal ini mirip
dengan • corak klias Bandung
yang memaiig tcrletak di tengali-
tengah gunung.

Selain Bandung, kata
Semai-ang juga dilafalkan den
gan Sam Po Liohg dalam versi
Hokkian. Aii.i dun Simi Po Liong
sendiri adalah Bukit Sam Po.

Nama-kota Semarang didefm-
isikan dengan melihat adanya
bukit di kota dan dengan mem-
perhatikan bahwa di kota itu ter-
dapat kuil Sam Po.

Nama Kota Jakaila dalam

bahasa Tionghoa disebut Pa
Hsia (laf'al Hokkian). Memu'ut-

nya hal ini berdasarkan nama
Sunda Kelapa, karena arti Pa
Hsia sendiri adalah Kota Pa

(kelapa).
Begitu pula dengan nama

Roxy di sebuah bilangan di
Jakaila. Kata Roxy ini dalam
lafal Hokkian -di 'sebut sebagai
Lok Si. Selain suaranya sangat

mirip dengan suara Roxy dalam
bahasa Indonesia, Dua buah

huinfTiongiioa itu juga mengan-
dung suatu arti yang sangat
indah, Kata Lok beraiti bahagia
sementara kata 3i mengandung
arti sajak. ataupun syair.
Sehingga Lok Si berarti sajak
atau syair bahagia.

"Penganih bahasa ini tidak
hanya teiiihat dari suaranya
yang hampir mirip dengan kata-
kata yang disebutkan dalam
baha.sa. Indonesia, tetapi juga
berdasarkan arti kata-kata yang
dipilih oleh orang Tionghoa
sebeliimnya," tutur Nio.

(SHAvaliyu wibisana)

Sinsr Horapan,18 Mei 2005



_ BAHASA INDONESIA-RAGAM

Situasi-^Situasi

Oleh Dr R Kunjana Rahartfi, lyiHum.;

PERNAHKAH Anda ̂ nen-
I  cermati orang-orang yang ;
sedangasylkberir.leraksi di

. dalanikantoratauperusahaanbesardi Jakarta?Jika iktiviias-aklivitas itu sejenak diamati, ada
beberapahalinenarikyangperludikomukakan
l^antordanperusahaanyangadadikota-kotabesarlazim dipcnuhi karyawari, dari bcrbaaai

latar. Ada yang dari kcluarga kaya niaupun
keluarga ir.iskin, berpendidikan "tinggi/mda
menengah balikan rendah, dari kelompdketnik
besar dan dominan, juga kolompok etnik kecil
Jika dicermali dialek dan bahasanya, para

karyawan dengan aneka Jatar iiu inembenttik
komumlasyangdalamstudisosiolinguisUklazim
iseoutkomiinitas bahasa {languagecommuni

ty}. Komunitas bahasa itu berada di bawah pa-

•  K masyara-kat bahasa (language society].
Kedua wadah kebahasaan tersebut salinq

berpengaruh dan menentukan. Belum iaqi jika
dalam konunUas bahasa.itu te^dapat sejumlah'"
Kecil orang dan.nogori asing, yang tcntu fasth
berbahasa asmg dan clalam bal icrlonlu harus

g berbahasa.um.uni dengan bahasa indonesia, • ..
-Dalain hal lain, mereka harus agak malu-

maiu tJan sedikit canggu'ng—lantaran situasb
teitenlu—berbahasa daerah,- Jni disebabkan

JTiereka merasa harus dapat berakomodasi dan
berasimiiasi dengan sesama mereka di dalam
komunuas bahasa yang bersangkutan. .

j. orang berkemampuan bahasa na'
:  terbatas dan berkemampuan bahasa

.  ..daerah dan sesGkah dengan tertatih-.tatih harus berbicara dengan bahasa nasional sebacrai

paksa bahwa bahasa umum hanls digunakan

"endr-benar merasa srog menggmakan.

bahasa tie' be'kemanlpaa,, ■bahasa asmg suporterbatas ini sama sekali id-.k

^  g asmg di kanlor, dengan amat terpaksa

JJi juar dua kondisi kebahasaan yang sanaat

Pi sedf nl nasional dalam Imui- ■I Jrsctiap kescmpatan. Ketika bercanda, inenya- '

•lau bins?''
basnva f i dengan mudah dan be-> a digunakan, seakan tanpa kendala
^ ka kenyataan kebahasaan.yang deniikian •
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ini dicennali clari kaca-

maUv sosiolinguislik—
terutama bila ditautkan

dengan aneka macam situasi ko'ntali/^etbahasa
sebagaimana yang pernahditeliti H Giles (1979)
setidaicnya dalam sebuah komumtas bahasa sep-
erti'yang disampaikan di depan/.terdapat tiga
paradigma k'ontak kcbahasaan. Ketiga situasi
kbntak kebahasaan ilu ialgh, (1) paradigma pi-

• Ijhaii berbahasa, (2) paradigma akomodasi ber-
bahasa, dan (3) paradigma asiniilasi berba
hasa. ' '

Di dalam situasi pertama, dialek, dan bahasa
yang ada di dalam sebuah komunitas itu berma-
cam-macam dan banyak jumlahnya. Sejumlah
kelompok elnik berbahasa dengan bahasa yang
sesuai (lengmi kelompoknya.

Di dalam situasi tertentii merekainemiliki ba
hasa umum—bahasa nasional at^ bahasa do-;
minan lain di ant'ara dialek yang.berbdda-beda
itu. Contoh di luar konleks komunitas itu ialah

Singapura. Selain bahasa Inggris yapg digu-
nakan umum di sana, warga juga fasUi berbaha
sa Melayu, Tamil, Mandarin, dan laiq-lain.-
•. Dalam situasi kedua, setiap warga komunitas
baliasa harus bisa menjadi sosok dwibahasawan
atau bahkan multibahasawan. Dengan demiki-

an masing-masing berperan serta dan berinter-
aksi secara optimal balk dalam bahasa kelom-
poknya maupun bahasa umum atau bahasa do-
minan di dalam komunitas bahasa jang'ber-
sangkiitan. /, ' \
Dalam situasi ketiga, setiap warga kWiinitas

bahasa, harus menanggalkan bahasa etnikriya
itu (de-ethnicised), lantaran kebijakan^ kelom
pok bahasa dominan mengharuskan setiap ang-
gota komunitas berbahasa dengan bahasa yang
ditentukan kelompok dominan.

Kenyataan kebahasaan terakhir ini terjadipada
orang asing di dalam komunitas bahasa tertentu.
Atau sebaliknya, orang yang berasal dari daerah
yang justru harus berbahasa asing di lingkungan
kerjanya yang mengharuskan setiap crqng un-
tuk berbahasa asing. .

Kenyataan kebahasaan semacam ini sangat.
tidak mudah dilakukan, kendati dalam hal-hal
tertentu harus dilakukan. Pengetahuaii dan pema-
haman i^engenai ketiga situasi kontak keba
hasaan tersebut amat penting agar orang terbe-
bas dari hentakan-hentakan budaya [cultural
shocks), ketika harus berinteraksi dengan sesa-
manya yang tidak sclalu berbahasa sama dan
berlatar belakang sosiokultural sama ̂ lengan
dirinya. * . ,"

Media Indonesia,7 Mei 2005

MEDIA i-NDONESIA ❖ SABTU, 7 MEI 2005
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BAHASA INDONESIA-RAGAM

ADAkecenderungan orang untuk tidak mau resmi-resmi;
« uAcuig ituu oerua seaersjat i

; gin semakin merosbtnya rasa horinat kepada pihak Idn.-
Me^gh^jat, mengumpat, ucapan sumpah-serapah bisa ber-.
hamburan di maha-mana, bahkan dl peraidahgan psira wa-.
kil rakyat, apalagi di tengah massa yang berdemonstrasi. i
^—o:™ jrcuig vulgcu utuman Demaaa penghi-,

^aan .Jie'gitu ringan dilontarkan kepada sasdran keti-
dakpuaskn. *

•  Orang-orang muda yang saya hadapi dalam keseharian di V
kelas ber^ya, mengapa tokoh-tokoh terkemuka sekaliber.

^ jy^l-wakil rakyat suka berbahasa kasar atau cenderung-
li^mempertontonkan perilaku komunikasi vulgar, acapkali
Mrsitegang, saling gebrak, saling-ancam, adu keras suara?
■Jntuk me^awabnya, saya merujuk pendapat seorang pakar i

. psikolin^st^, Suzette Haden Elgin (2001). Elgin menuryuk
tiga motivasi dominan pemakaian bahasa kasar. Di sini di-'
gunakan istilah "bahasa", bukan kata-kata atau pembicara-

•an, karena mencakup pula komunikasi nonverbal, termasuk
■ nada suara, ekspresi tubuli dan wajah. ,I • • Pertamct, bagi sebagian "dari mereka, perdebatan dengan ,
mengguMkan bahasa kasar menciptakan rasa puas karena

'memeniihi kebuti^han untuk memperoleh kesenangah.
Mereka menilunatipertengkaran verbal sebagai sumber un-tuk memperoleh kepuasan diri. Bahetea kasar tidak luput
2??^ ̂ ewasaai^ya yang mereka anggap sebagai bagian posi-^ W Kemaupan. Meskipun sebehamya, menimbulkan penderi- <

■ taan bagi orang lain yang bukan menjadi lawah bicara. Ada'
: Mggapan bahwa semua orang memiliki kesenangan meng- i
nadapi pertengkaran verbal dan adu argumentasi secara
kasar. Jika ada yang menggyukan kcberatan atau keluhan
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bahwa adu argumentasi demikip
dapat melukai perasaan orang lain,
maka mereka menganggap keluh-
an itu sengaja dilontokan sebagaij, _
strategi ataii taktik untuk memeriangkan argument^i. _ .
Kedud, mereka mericari perhatian dengan memanfaal^.

bahasa kasar. Liput^' televisi dan sorotan karaera ikut
memotivasi. Kelompok ini jamak dijumpai menggunakan
bahasa kasar sebagai cara untuk membuktikan pada dm
sendiri dan orang lain bahwa mereka memihki kekuasaan
uhtuk meniperpleh dan mempertahankan perhatian or^g
lain. Bagi mereka, reaksi emosional yang dirasakan oleh;
lawan bicaranya merupakan bukti kekuasaan.. Mereka
:menyadari; bahasa kasar dapat diandalkan karena dapat _
! menyeb'abkari orang lain membei^an perhatiap, sama.
sdpertrmemdncing yang mempelajari bahwa ikan Ipbih.
MhbnyiKi umpan jenis tertentu. Pendentaan yang ditim-,-
buUcamdari pola berbahasa mereka hanya diraggap sebagai •
"ekses Wng tidak relevan dan setiap.orang harus mam^
mentoleransikafmya. Kebutuhan.ak^ perhatian, kebu.nm
ah' lint^'merasa bahwa orang lain tid^ mengabaikan
adalah kebutuhan paling kuat bagi m^mia. Pmsip h^dup-;
nya ad^ah "lebih b^ saya tidak disukai atau dibenci d^- •
i&to, mereka yang tidak menge^ui a^ altematif

untuk menghadapi perbedaan pendapat-Elgin menunji^.
motivasi kelompok ini tidak berkaitan deng^ sikap kej^ -
atau menikmati penderitaan or^g lain.-Hanya, merelm
tidak mengetahui bahwa ada cara-CM.a Imn untinc "jengr,
hadapi perdebatan atau pertikaian verbal, maka bahasa dan

vyoncr Kfitikfl. SGSOorsHS .
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9

<ra-Ni u„tukmemSa"™t!Sm d

1-»«' Elgin di ataa. „„. ....

akan kebebasan^Un =^ng baru daJ^ ta?a
. tanpa parlu

k'^bebaaan te?0~2S^?:

merasakan

berbicara dulu bani tAm. itu. Orarig ce

KS.^iP/Wrduln tentagSfn^^^^^^^Jengan demikian, oraha akan^^- "^i^capkannya.
carayangpas daJ^

seharus-

^cSS=
kata yangI  t

Ucapan merij
raa Panggil^^g-^nerE
bahasa kasar walSiuDun diani^ ^ ^Gtaplah sebaga
butMesWpunkSmSlS^rs^bahasa kasar memiliki ha^L u ^®'"^®'apak nyata,
nyata bagi kehidupan. negatif yang benai--]
"".iAoa Kasar memilU
nyata bagi kehidupan.
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' Ada yang beranggapan, bahasa kasar merupakan satu-
satunya bahasa yang dapat digunakan untuk menyatakan
berbagai pesan negatif. ̂ dak ada cara lain yang lebih efektif
untuk meyakinkari siswa masuk kelas tepat waktu, atau
agar anak-anak niengeijakan PR. Elgin mengingatkan bah-
wa bahasa kasar bukan satu-satunya cara untiUc menyam-
paikan paling efektif atau efisien. Bahasa kasar sering di-
jadil:an senjata untuk menimbulkan rasa sakit dan k^edi-
han. Para orang tua. menyatakan, bahasa kasar diperluk^
untuk menegakkan disiplin dal^ keluarga, terutama de-
ngan anak-anak. Para guru raenyebut bahwa bahasa sema-
cam itu dibutuhkan untuk mengendalikan situasi kelas.
Biasanyaprang memanfaatkan bSiasa kasar karena meru-*
pakan "cara termudah" yang dapat dilakiikan. Menyebut
murid gobble, bodoh, atau malas jika tidak dapat mehger-
jakan seal. Bahasa kasar demikian akan sering muncul dari
mereka yanjg merasa menentukan nasib dan menguasai

'orang lain ̂ bagai bawahannya. . ■
■ ■ ■ Akliimya, nienimbang substansi dan memilih cara harus
diupayakari terus-menerus oleh siapapun yang menguasai
kanfiah verbal di negara kita. Ungkapan bijak dalam bahasa
Lain "/ijAtiter in re, suauiter in modo" — tegas dalam prinsip,
lembut dalam penyampaian t patut diihgat sebagai iuspirasi.
Menyangkut prinsip-prinsip hidup yang menyangkut ke-
peritingan bersama memang harus teguh di^ tegas dalam
bersikap, tetapi imtuk mempeijuangkan dan meyakinkan
kepada orang lain tidak harus k^ar atau dehgan kekerasan.
Kalau ada c^a yang lebih efektif dian berbiidaya, mengapa

;sendiri?0-k;
: • *) St Kartond, Guru iSMA KoU^ De Britto, Yogya.

Kedaulatan RaVrfat,8 Mei 2005



BAHASA INDONESIA-S^JARAH DAN KRITIK

Kyoko Funada: Bahasa

rSUDAI-i cnipat kiili ini dia meng- "
ikuti Pcrtcnuian Majclis Biiliasa
Brunei, Indonesia, dan MaJa'^sia.

Periainadi Makassar caJnin 2002,

lalu di Brunei Diuussalani raliun

2003, kcmudimi di Kuala Lumpur
tjiliun 2004, dan tcrakhir bulan

Marct lalu di Maiariun, Lonibok.

Tidak jarang dia mcngikuii pcr-
tcniumi lain, yang bcikaiian dc-

ngan bahasa di kuwasan Asia

Tcnggara ini.

Kyoko Funada, pcrcmpuan se-
paruh baya itu, aktif mencatat
apa saja yang dilontarkan
pembicara. Katanya, "Sayase-
dang menjoisun disertasi ten-

tang bahasa Melayu dan bahasa Indo
nesia."

Dia scdang borusnha momporolch gclar
duktor dari Universltas Waseda di Jepang.
Tbpiknya borkaitan dengan hubungan In-
done.sia dan Malaysia dalam bidang ba
hasa, dongan kajian ulamanya sosioli-
nguistik.
Yang akan ia bahas dalam disertasi itu

antara lain tentang peralihan ejaan ba
hasa Indonesia dan RLalnysia yang tei*jadi
tahun 1972. Jiiga tentang Kongi-cs Bahasa
Indonesia I, II, dan III, yang ia nilai telah
memberi sumbanganyangbesartcrhadap
perkembangan bahasa Indonesia. Dia ju-
ga akan membahas pekeijaan lembaga
bahasa rcsmi yang ada di kedua nogara,
serta peran Majelis Bahasa Bnmei, In
donesia, dan Malaysia atau Mabbim.
Untuk tujuan.itu, dia kadang-kadnng '

berada di Malaysia, mcnimbn ilmu di
University of Malaya, universitas tertua di
negeri jiran ini. Di sana dia memperoleh
gelar mastemya. Tentang mengapa so-
•liolinguistik, Kyoko menerangkan dia
tertarik dengan bidang itu karena ketika '
di Universitas Indonesia dia belajar di

bawah Prof Dr Harimurti Kridalaksana.
"Penganih beliau sangat besar pada sa-
ya," katanya menambahkan.

♦ ♦♦

PERGAULANNYA dengan bahasa In
donesia sudah lebih dari scperempat
abad. Atas saran sang ayah, Zuichi Ki-
tano—seorang bekas tcntara Jepang yang
pemah beilugas di Indonesia-selepas se-
kolah mencngah tahun 1972 ia memilih
Jurusan Bahasa Indonesia. Ia menjalani-
nya di Univereitas Bahasa Asing Oblwo
atau "Ibkyo G.'iikokugo Daigaku.
Lulus tahun 1976 ia ko Jakaila inenjadi

mahasiswa pendcngar di Rikullas Sastra
Unjvei-silas Indonesia, sampai tahun
1977. Tahun 1980 dia kembali ke Jakarta
dan menjadi mahasiswa penuh,
Dia tinggal di Jalan Ophir, Mayestik,

Kebayoran Bam. Dia pun mulai menyu-
kai makanan Indonesia meski yang paling
disukainya tetap saja yang ada "inibung-
annya" dengan makanan di Jepang: bak-
po. "Ya, itulah makanan kcsukaan saya
waktu mahasiswa," ujarnya,
Sampai kini ia masih mcnjaiin hu

bungan baik dongan scjumlah tcman ka-
rib sema.sa mahasiswa, scperti Emma
Madjid (wailawan Ninoanu). Mujizah
(Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional), Alma Mandjusui-i {copy wri
ter), Sri Yiininsth Rahavu (ibu mmah
langga). atau Cueu (Balai Puslaka),
Kembali ke Jepang dia mulai mcngajar

bahasa Lidonesia. Tahun 1984 dia mcng
ajar di Nihon Univoi-sity (Nihon Daigaku)
dan sotahiin kemudian di Asia Univci-sity

■ (Asia Daigaku). Beberapa tahun kemu
dian dia mongajar di Kcio Univci-sity
(Keio Daigaku). Kini dia menjadi dosen
tetap di Kanda University of Interna
tional Studies (Kanda Gaigo Daigaku)
Asia Univei-sity, dan Waseda Univei-sity
(Waseda Daigaku).

Dia juga mengarang buku-buku bahasa
Indonesia. Lima judul tolah diliasilkan-
nya, yailu Ya.^n.<tkii Shoho noIndnnena-go
(Bahasa Indonesia yang Miidah Dipclajaii
untuk Pomula), Yasashii Indonesin-qo no
Kimarimonku (Idiom Bahasa Indonesia
yang Mudah Dipclajari), Uajimcte
Manabu Indonesia-go (Bahasa Indo
nesia yang Bam Pertama KaU Di-
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pelajari), Asean no GeJigo to Bunka
(Bahasa dan Kebudayaan di Negara
ASEAN), Indonesia-go Jooyoo Kai-
wa Jiten (Kamus Percakapan Ba
hasa Indonesia yang Bering Dign-
nakan). Menuiiit Kyoko, kecuali Ase
an no Gengo to Bunka, semua buku
masih laku di pasar. Buku Yccsashii
Shoho no Indonesia-go bahkan sudah
dicetak 16 kali.'

❖ ❖ ❖

MENURUT Kyoko, ba
hasa Indonesia seka- ^
rang sudah maju dan
modem. "Bahasa
Indonesia lebih
modem diban-
dingkan de-
ngan bahasa
Malaysia
atau bahasa

Brunei,"
ujar ibu
dari dua
anak yang
bemsia 20

tahvin (Yui-
■ chi Funada)
dan 12 tahun
(Koji Funada)
ini.

Kata dia, ke-
majuan ini ti-
dak terlepas
dari .keija ke-.
ras ahli-alili
bahasa Indo
nesia sejak
merdeka untuk menjadikan bahasa In
donesia bahasa yang modem. Mereka
bekerja tanpa imbalan yang besar karena.

rasa nasionalisme
yang tinggi..

■  Tidak heran

jika bahasa
\ Indonesia le-
\ bih cepat

- berkem-

bang -dan
,  lebih maju
daripada
bahasa

■ Malaysia
maupun

■ Brunei. Dia

mengibarat-
kan bahasa

Indonesia su

dah pada ting-
kat. . pergvunian

tinggi, dua- bahasa

lainnya masih di bawah itu. Dia juga
mencatat, Indonesia berusaha mengem-
bangkan bah&sanya sendiri, sedangkan^
Malaysia dan Bmnei lari ke bahasa Ing-»
gris. \ r ̂
Dia pun mengenang semasa pendidik-*

annya di UI dulu. Para dosen rajin mem-»
beri pelajaran. "Semua rajin mehgajar, J
kecuali satu orang," katanya! • ?
Di Malaysia dia mendapatkari ada do-i

sen yangI'ajin maupun malas. "Saya pikir I
kalau gaji dosennya besar, mereka tidak.||
mau bekerja di tempat lain dan rajin 1
mengajar di universitas sendiri. Gaji dp-J
sen di Malaysia cukup untuk hidup dan
mercka takut kehilangan tempat peker-^
jaan," tutxuTiya. Mungkin ini untuk me-
nyindir- keadaan di Indonesia yang gaji
dosennya tak mencukupi untuk hidup"
dan karena itu banyak mencari tambahan
di luar. "
Kyoko menikah pada usia 26 tahun ">

dengan Kenichi Funada, rekanny:. se-
sama mahasiswa Jurusan Bahasa: Indo-.
nesia. Ada manfaat langsung dari per- '
kawinan dengan suami yang sama-sama ;.
mengerti bahasa Indonesia "Kalau mau,•'
membicarakan anaK-anak, kami mema- •
kai bahasa Indonesia," katanya.'Mereka.
berdua leluasa membicarakan apa pun y
tanpa anak-anak memahaminya. >'

Sang suami kini bertugas di se-
buah pei'usahaan yang bekei:ja sama
dengan Pertamina menangani gas .-'
alam cair (LNG). Mereka bertemu';.

ketika keduanya sama-sama mengam- v
.bilJurusan Bahasa Indonesia. . {*

, Meski pandai berbahasa Indonesia, dia _
kini mengalami kesulitan membaca me
dia massa berbahasa Indonesia.
"Banyak yang sekarang tidak saya

mengerti," katanya terus terang. Salah.
satunya adalah banyaknya singkatan,
yang kadang-kadang banyak sekali .
dalam satu berita. "Saya membaca Ja-"
karta Post saja agar lebih mudah," ka-v,
tanya. . ; :

.. ..(TDASMj^r;

/V / Tinggdl di Jakarta) I

Kompas,20 Mei 2005
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^ W/tona/ - edisi Senin, 23 Mei2005

^3ngsa yang Inferior
pemahaman semangat kebanStf "'Plslarkan
sppakaliadalal, Mm Vkng kita
f,^;.'j-^^"ykP9Pudamakrel^^^^

fewOT dialogbeberapa hariialu. AdayangmeSri
fnegakan bukuna.

J'̂ 'ybbOkbbluSnaShkt^^ "biPPbaman itu, salubbbdiri Seiama era reformasi ini semangat mengenali
mendefinisikan diri sendiri. Denaandtmnf ^^sap dalamkembangkan meslinya juslru meniadi PPbang kita
'P^bbaiamikrislsidentitasyangkianoaraTp '"btru'ibbOsamibakaitneniadiorohim Jf''bnganbangeaiain '^'"''^''"'^""'ykaketikaharusbersZg
/''wSSloS *'■ Obmangse-munculpersoalanbaruketikakitain<:fr ^ ^^''ingsr ""-■ssssd

W'ran ft3,u ^
^^ on/snya, penggaiian itu ditakukan atis P^'''"9 konkret.
S/Sff ""^'b ̂ ii^pTya'diri sendiri. sma^ melecebkan

s/css:;rBr:%s
cr- »-■ «»~s,sia,'si£
lf{fo7btaZSZn" u' batVT'"
S3/ng dengan bangsa lain ? ^ /"sndah diri bisa ber-

memberi name apa sa/a yarn beSrieni Jlf i- ' ̂ bnyakpengusaha
f'bO.SeoiabtidakkerendangenoS fhZ^"'^ ''abasa

■ ttT"- '""k''derminkereLMi i7Znl"^'^^^|5sa£r-r£r -
bahasa ̂ ndonesl^Dltgaf^^^^^ lancaradalah
f"^"P"l^uberkomunL^^^sa mtkhususnva X^i-^na itu, seiuruh h:,nn.

ii



Tid<ak Bsrbahasa Asing^(uno?

ITULAH kesan yang saya rasakan beberapa
tahun tcrakhir,

Saya senang membaca editorial kail ini. Sa
ya kira, kita wajib berwawasan internasionai,
namun jangan menglillangkan identitas priba-
di. Di luar negeri, kebudayaan kita dikagumi,
Tapi di negeri senriiri. kita mau menjadi orang
lain. Negara kita cantik, baik alam maupun bu-
dayanya. Mengapa kita harus meniru, bahkan
mengembangkan budaya asing?

Melati

SalaiinyajugadariAwal

WAKTU lafiir, dipilih nama impbr, Indonesia.
Coba enak mana, Indonesia yang impor, atau
Majapahit nama lokal. Nama bayi juga begitu.
Kulit sawo matang, hidung pesek, namanya
impor mengalahkan bintang film Hollywood.
Bell barang pun demikian. Lebifi suka impor
daripada buatan sendiri. tidak peduli aiiak-
anaknya susati cari kerja.

Zoecjy73

TanggapanatasZoegv73

INDONESIA mengalami krisis identitas ka-
rena terlalu banyak mengimpor.

Kalau cuma ayam goreng ataupun tusuk gi-
gi, akibatnya tidak terlalu fatal. Nama pun, ken-
dati nama menunjuk identitas diri.

Tapi, kalau sudah keranjingan mengimpor
hal-hal prinsip, seperti pola hidup, ideolog.i,
dan nilai-nilai, yang notabene liasil tafsiran
orang kuno dari negeri dongeng, wajar saja
kita kebilangan identitas diri.

Varuna

TanggapanlaglatasZoegy73

MAJAPAHIT bukan nama lokal, tapi dari Ja-
wa, seperti juga Sriwijaya, Kutai, dan Samudra
Pasai. Biia Indonesia dinamai Majapahit, hanya
orang-orang Jawa yang merasa memiliki ne-
gara ini. Dinamai Indonesia untuk menyatukan

semua wilayah bekas Hindia-Betanda.
Pendirl Indonesia orang-orang hebat. Sa-

yang, kita penerusnya tidak mampu menjaga
pangsa ini agar tetap memiliki harga diri.

Kudo

KehllanganPerjuanganBersanta

BICARA kebangsaan dan nasionalisme? Du-
lu, kebangsaan dan nasionalisme muncul ka-
rena ada tujuan bersama yang ingin dicapai,
yakni merdeka. Maka, pendahulu kita bekerja
keras mencari untuk dijadikan alat ber-
satu, antara lain bahasa.

Sekarang. zaman berbeda. Negara telah
merdeka, orang tidak lagi mementin'gkan
urusan bersama.

Tapi, bagaimana mencapai urusan sendiri
atau golongan. Bahasa? Alat komunikasi saja
dan tidak ada hubiingannya dengan kebang
saan maupun nasionalisme.

Kalaupun ada kepentingan bersama, paling
cuma satLi kelompok, Yang pasti, bukan satu
negara. Maka. tidak heran jika beberapa ke
lompok saling bermusuhan.

Ekbang

TergantungSlkapKlia

INFERIOR atau tidak, tergantung sikap kita.
Kita masili punya banyak andalan, misatnya
keindahan negeri dan santunnya budaya. Yang.*
penting, jangan suka korupsi, deh.

Agungpriy

Kenapa Kita Merasa InferiorP

KEMERDEKAAN tidak dapat kita rebut dari
penjajah jika saat itu kita merasa sebagai bang-
sa yang inferior. Saat itu, pejuang kita dengan
senjata terbatas inengusir penjajah yang per-
s^njalaannya lebih lengkap.

Ingat, di masa pemerintahan Bung Karno,
ada semboyan "berdikari atau berdiri di atas
kaki sendiri'. Tapi, kenapa kita merasa inferior?
Itulah yang harus dikaji, Kalau kita merasa in
ferior, bagaimana bisa bersaing dengan bang-
sa lain. Mungkin melalui pemberantasan ko
rupsi, bangsa ini tidak mengulamakan materi.

3156
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BangsaKitaiVlanusiaPeminipi

KITA tidak sepeniihnya menyadari bahwa
bangsa kita lebih banyak bermimpi dan tidak
realistls. Kita lumali. Buktinya, dijajali Belanda
3,5 abad dan oleli Jepang 3,5 tahun. •
Jepang mengiisir Belanda di Indonesia ha-

nya tiga minggu. Sedangkan kita, berabad-
abad tidak mampu melakukannya. Maka. satu-
satunya pemecahan adalah sadari dulu kele-
mahan kita dan berani berusaha memperbaiki.
Bila terlambat, akan seperti Rusia, pecati
menjadi 15 negara.

Utomo

BANGSA Asia Timur punya semangat dan
kerja keras sebagai senjata menuju kemakmur-
an. Negara Timur Tengah memiliki m.inyak
yaiig melimpah. Bangsa Eropa dan Amerika
Utara mempunyai intelegensi tinggi.

Indonesia memiliki alam yang cantik dan
tanah maupun lautyang produktif. Sayangnya,
itu banyak dikuasai asing, kita hanya menjadi
kulinya.

Kumis004

CIRI-CIRI bangsa inferior, seperti dalam edi
torial, memang menyedihkan. Ini gejala umum
negara dunia kctiga, seperti Indonesia, sebagai
reaksi spontan atas kuatnya cengkeraman
Amerika dan Eropa Barat dalam sendi kehi-
dupan. Ini pembodohan dan penjajahan baru.

Mengutip pemikiran Sutan Sjahrir, pembo
dohan dan penjrjahan seperti ini mestinya bisa
kita lawan dengan meningkatkan kualitas pen-
didikan. Pertanyaannya, mampukah kita? Lalu,
apa arti nasionalisme?

Niko2001cool

Media Indonesia,25 Mei 2005



Berbahasa Indonesia

SEBAGAI anak Indonesia, ki(a harus bangga
memakal bafiasa Indonesia dan jangan suka
menjiplak bahasa asing.

■6281347214XXX-

NEGARA in! terpuruk karena anak muda dl-
hantam oleh musik, sinetron, dan narkoba.

6281349751XXX

TEGAKKANLAH hukum dengan bijak, ber-
pengertianfah kepada orang lemah dan pekerja
keras, didiklah dengan kasib. Tegurlah orang
bijak supaya dia makin bijak agar negeri damai

6285216871XXX

NEGARA akan maju jika jiwa nasiopalis kita
ada, telapi akan mundur dan korup jika jiwa
nasionalis kita tidakada.

628161131XXX

MULAILAH perubahan dari sendiri. Begitu
juga Metro TV, ubahlah penggunaan bahasa
asing di setiap programnya.

6281363159XXX

KRISIS apaan? Bau asing kalau baik tidak
apa-apa, daripada sok mau pintar padahal tidak
punya kemampuan.

628883551XXX

DARI berbagal tanggapan, komentar. dan
sajian di media massa dapat disimpulkan ku-
rangnya penguasaan bahasa bangsa ini.

628881755XXX

SEBETULNYA semua ini pernah saya sam-
paikan bahwa pola orang-orang bisnis, bagai-
mana kesempatan dapat diraih dengan meng-
adakan pendekatan yang tidak sehatj balikan
para pejabat ikut bisnis.

628382318XXX

DI negeri ini kebanyakaii orang maujadi pe-
mimpin, tetapi tidak ngukurkemmpuan sam-
pai-sampai apa pun akan dilakukan.

628161131XXX

•  NEGERI Ini aneh bin ajaib, bila ada yang mau
jadi pemimpin, terlebiti dahulu harus punya
modal kuat karena setiap jabatan past! ada te-
busannya. Saat ini duit cari duit, bagaimana
mau maju?

62816954XXX

BAGAIMANA kita bisa berbabasa secara baik
dan benar, Media Group sendiri babasanya ga-
do-gado.

6285217489XXX

, BANGSA Ini menjadi inferior karena me-
mang tidak ada lagi rasanya yang bisa di-
banggakan. Rakyat banya liliat kebobrokan di
sana-sini.

62811758XXX

KITA harus optimistis. maju berpikir secara
merdeka, Semangat nasionalisme harus
dijaga.

628161426XXX

SEKARANG bagaimana bisa selesaikan
masalab bangsa jika media TV umumnya me-
•nyiarkan acara yang bersifat hura-hura saja.

628161131XXX

REPUBLIK ini menjadi inferior karena ting-
kab laku para pemimpin dan pejabat negara.

628127859XXX

KETAHUILAH, yang merusak negeri ini ada-
lab koruptor dan pengusaha bitam, kalangan
oporlunis, serta sikap anasionalisme.

628161131XXX

RAJA kodok berbati ibiis bersama hamba-
hambanya terus menipu, menjarab, menindas,
membiifiiib, dan berpesta dengan pongabnya,
sampai batu besar jatuh mengbentikannyal

628170199XXX
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INDONESIA tliJak perlu merasa rendah diri.
Kita masih ada kebanggaan karena solidarllas
yang tinggi terhadap sesama yang menderita
temtama di Aceli dan Nias.

6281366223XXX

NEGARA korup tidak paham arti Bhinneka
Tunggal Ika. Atau mungkin semboyannya

. diganll saja.

.. 6281511495XXX

KITA Ini sudah jadi bangsa yang bingung
dengan pemimpin yang mbingungi. Bagal-
mana bisa kita jadi bangsa yang kuat blla KKN,
pungll, dan premanlsme tidak diberanias? '

\  62816954XXX

NASIONALISME tidak akan ada jika masih
ada kebencian, karena masih ada kalompok
tertentu yang memfokuskan masalah perbe-
daap. Padahal sudah jelas bahwa-negara kita
tidak berdasarkan agama. ■ . i

■  628159025XXX

Media Indonesia,25 Mei 2005
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BAHASA INDONESIA-SINONIM DAN ANTONIM
-  ■ — T ' >- (/ VJ

UlasanBahasa ''

Abdul Gaffar Ruskhan Munsyl

PusatBahasa

KETIKA membaca Media, Rabu (18/5) '
tentang berita 'Lagi, Pabrik Ekstasi • *,
Digerebek Polisi', saya meraSa bangga atas.
keberhasilan Polri dalam mengungkap
keberadaan pabrik ekstasi. Mesin.pencelak
ekstasi, belasan alat cetak pil dan logo, dan
2.000 butir pil dapat disita. Bahkan, bahan
baku yang dapat digunakan untuk
membuat 10.000 butir ekstasi pun dijadikan
sebagai barang bukti.

Keberhasilan itu sudah terlihat pada April
lalu. Dalam pemberitaan Media Senin (11/
4), dua pabrik di Bojong Jengkol, Bogor,
yang berkemampuan produksi 252.000 pil

iij.per Bma jam dapat pula digerebek. ' • > >
■' Pelakuhya pun selain tevvas ada yang
tertangkap.

Beberapa hari setelah di Bojong Jengkol
•itu, digerebek pula gudang penyimpanan
bahan ekstasi yang dapat . 1 1
digunakan untuk
memproduksi lebih tiga juta
butir ekstasi. Malah,
sebelumnya polisi berhasil
menangkap pelaku pembuat
barang haram itu dan
menyita barang-barang

• psikotropika, uang tunai
'Rpl,050 miliar, dan enam
mobil mewah. Oleh karena
itu, kita perlu
mengacungkan jempol
kepada Polri.

Dalam berita itu ada yang
mengganggu pikiran saya, yaitu beberapa
nama organisasi Polri yang menangani
narkptika. Sebut saja Satuan Tugas (Satgas)
Narkoba, Unit V Narkotika, Satuan I
Narkotika Polda Metro jaya, Direktorat
Narkotika Polda Metro Jaya, Direktorat
Narkoba Mabes Polri, dan Badan Narkotika
Nasional. Semuanya adalah satuan tugas
dan struktur organisasi yang ada di tubuh
Polri, baik di tingkat Polda maupun Mabes
Polri.

■ yang menjadi persoalan, satuan tugas
atau organisasi itu diberi nama langsung
diikuti oleh narkoba atau narkotika. Hal ini

Betapa

• ppla yang ditanyakan mahasisv^a saya,
appl^ benar nama badan yang menangani
penanggulangan/pemberantasan narkotika,
seperti Badan Narkotika Nasional itu?

Apa yang mengganggu pikiran saya dan
menjadi pertanyaan mahasiswa itu ada
benarnya. Dari segi semantik ada hal yang-
perlu dipertanyakan. Satgas Narkoba dapat
dibandingkan dengan Satgas • v
Penanggulangan Banjir. Sementara itu,
Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya dan
Direktorat Narkoba Mabes Polri dapat
dibandingkan dengan Direktorat / .r ■

> Penanggulangan Bancana di Depsos. Begitu
pula Badan Narkotika Nasional dapat
dibaridingkan dengan Komisi
Peniberantasan Korupsi.

Dalam kenyataannya, ada organisasi atau
lembaga yang tidak mengeksph'sitkan tugas
utamanya seperti Satgas Narkoba, Unit V
Narkotika, Satuan I Narkotika Polda Metro
Jaya, Direktorat Narkotika Polda Metro

sedihnya
kita apabila komisi
yang sedang giat

memberantas
korupsi diberi
nama Komisi

Korupsi Nasional.

Jaya, Direktorat Narkoba Mabes Polii, dan
Badan Narkotika Nasional. Sebaliknya, ada
pula yang mengeksplisitkannya, seperti
Satgas Penanggulangan Banjir, Direktorat
Penanggulangan Bencana, dan Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Apa makna satuan, direktorat, dan badan
•. yang tid^ mencantunrikan tugas ;
"^utamanya? Baik Satgas Narkoba, Unit V

Narkotika, Satuan I Narkotika Polda Metro
Jaya, Direktorat Narkotika Polda Metro
Jaya, Direktorat Narkoba Mabes Polri,

maupun Badan NarkoHka
Nasional mengandung'. .
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pengertian bahwa satuan, •
direktorat, dan badan itu
mengurus, mengatur,
mengelola,
memasyarakatkan, dan
sebagainya hal-hal yang
berkenaan dengan narkotika.
Tentu makna ini tidak

diharapkan Polri dan
masyarakat. Memang bukan
demikian lugasnya.
Sebaliknya, nama

organisasi / lembaga yang" •
. mcngeksplisitkan tugasnya dimaksudkan
agar tidak menimbulkan salah pemahaman,
khususnya terhadap hal-hal yang mefusak
atau terlarang. Betapa sedihnya kita apabila
komisi yang sedang giat-giatnya . -• ■
memberantas korupsi diberi'nama Komisi.; •
Korupsi Nasional yang setara dengan Badan
Narkotika Nasional. Hal ini bermakna, komisi
itu mengurus korupsi dalam arti
menguntungkan komisi; Namun, dengan
nama Komisi Pemberantasan Korupsi,
tugasnya tidak main-main. Siapa pun
melakukan korupsi akan diberantas komisi ini.
Narkotika dan korupsi dua hal yang

perlu diberantas. Narkotika diberantas dari
segi penyalahgunaannya, kecuali dalam
dunia kedokteran. Korupsi dalam bcntuk
apa pun tidak dikenarkan.
Dengan demikian, penambahan dua kata

'pemberantasan penyalahgunaan' dalam
satuan, direktorat, dan badan di lingkungan
Polri itu akan meniadakan salah tafsir. Tugas
Polri semakin jelas, yakni memberantas.
penyalahgunaan natkotika. Inilah makna
Satuan/Direktorat/Badan Pemberantasan
Penyalahgunaan Narkotika/Narkoba.

Media Indonesia,28 Mei 2005
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BAHASA INDONESIA-SINTAKSIS

BAHASA

Semoga 'SalahKutip''
EBELUM kelangenan dalam wujud televisi mewabah di ne-
gara kita, para waitawan pada umumnya sibuk dengan men-
catat berbagai keterangan dan embaran yang berasal dari

mana pun. Tennasuk ketei-angan lisan yang dipeix>leh dari para
tokoh yang dapat dianggap sebagai narasumber berita pada masa
itu. Jika pun ada vvartawan yang mexiekam keterangan dari se-
secrang, jumlahnya masih sangat terbatas, dan hal itu juga hanya
mungkin dllakukan oleh wartawan radio. Karena itulah, di masa
lampau jauh lebih banyak wartawan tulis atau wartawan catat yang
berkaiya untuk media cetak dibandingkan dengan wartawan rekam
yang berkarya untuk media elektronis.
Hal itu berubah setelah televisi berhasil merebut pasaran. Dalam

berbagai kegiatan penjaringan keterangan secara lisan dari tokoh
yang dijadikan (atau menjadi?) narasumber, hampir tidak lagi

. terlihat wartawan mencatat. Mereka pada umumnya mengasongkan
alat rekam, baik berupa tape recorder tanpa corong maupun yang
bercorong. Hasihiya barulah diolah di ruang keija mereka, terutama
jika basil rekaman itu disajikan dalam media cetak. Jika untuk
media elektronis, ya langsung kita dengai-kan. Dengan demikian,
"siaran langsung" itu merupakan se^uatu yang tidak mungkin
diperbaiki. Jika salah atau terpeleset dalam memberikan kete
rangan, perbaikannya ya harus melalui "klarifikasi" yang se-
benamya hanya sekadar penjelasan. Namun, istilah klarifikasi lebih
disukai, baik oleh narasumber maupun media. Mungkin karena
penjelasan yang diberikan biasanya justi-u membuat masalah men
jadi sama sekaU tidak jelas.
Penggunaan rekaman sebenamya bukan sesuatu yang baru. Pen

jaringan data penelitian kebahasaan, dalam hal ini dialektologi,
sudah inulai memanfaatkan kemajuan teknologi itu hampii* seratus
tahun yang lalu. Sejak itu, bersama dengan pencatatan, perekaman
data kebahasaan itu hampir tidak mungkin lagi ditinggalkan.
Apalagi jika penelitian itu berkaitan orat dengan bidang fonologi
yang ingin memeroleh bunyi "seasli mungkin".
Namun, bukan sesuatu yang mustahil jika narasumber kemudian

membantah apa yang pernah dikatakannya. Hal itii terutama
dilakukan terhadap berita yang termaktub dalam media cetak. Jika
"dalam media elektronis, ya itu tadi, bantahan itu hampir tidak
mungkin walaupun letap saja ada celah atau peluang. Misalnya, jika'
rekaman tidak diperdengarkan langsung pada waktu narasumber
memberikan keterangannya. la akan berkilah, ucapannya telah
diputarbalikkan sehingga hal itu akan sangat mengganggu inti
masalahnya.
Sehubungan dengan itulah judul Catalan ini dengan sadar se-

bagaimana yang tertera itu. Semoga wartawan salah kutip ke
terangan yang diberikan oleh narasumber, dalam hal ini Prof Dr
Nazaruddin Sjamsuddin yang ketua KPU itu dalam kaitannya
dengan ihwal Mulyana W Kusumah.

Melalui sebuah wawancara yang dimaksudkan mcnerangjelaskan
masalah itu, dua kali Nazamddin menyampaikan keterangan yang
"mudah-mudahan salah kutip". Inilah kutipan yang semoga salah
itu: "Pak Mulyana tidak pemah katakan ketua KPU tidak pernah-
memberikan perintah itu, baik secai'a tertulis maupun lisan." Setelah
itu, peilanyaan apakah yang dilakukan Mulyana itu inisiatif priba.di,
jawaban Nazaruddin berbunyi. "Tidak ada itu. tidak faktual."
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Dansegibahasa,kaliniat''rido/cpenu2^1fatfl^n fv; ;hanya mengandimg satu makna- pcr^ mir! ??
sudnya dengan "Pak Mulvana t f ? ̂  i Sama mak-
memberikan perintahy" KPU pemahterhadap yang dikatakan'atau mLgfnarplrinfah
tentulah sehanisnya berbunvi "Pak Mulvana f/j ; J^^lirnatnyaketua KPUpcm„^„SSkn p^riStuparyh kalakan ketua KPU tid«k pemak memberi&n pariS

aai"~ s=HSs,.';sc->i2
: Maka, semoga (saja memang wartawan itu) salah kutip. '

AYATROHAiiDI
• Munsyi, Tingsdl di Depok

Kompaa,I4 Mei 2OO5

-  " • - . C^V<L\, , 12
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liriarhum'brrSuripah
I Sadi Hutomo, ahli sastra
Jawa dan. pengajar

Uniyersitas Surabaya, pernah
rnenggolongkan media massa
berbahasa Jawa sebagai pers
marginal. Dengan medium

I  bahasa Jawa, dtomatis mereka
i  hanya hidup dan dinikmati

oleh kalangan terbatas. Itu
,  pun tldak semua populasi

- SLiku Jawa mau mcmbaca
'  atau berlangganan. Menilik
jumlah oplahnya, rasanya tak
lebib dari dua persen saja
komunitas suku Jawa yaiig
pedull kepada media ini.
• Dari tiga majalah berbahasa
Jawa yang masih hidup-
Panjchar Seman^at dan fnyn
liaya (Surabaya) serta Djaka
Lodan^ (Yogyakafta)--total
oplalinya tidak sampai 50 ribu
eksemplar. Panjebar Semnnsnt
kini hanya beroplah 17 ribu,
Jnyn Baya 15 ribu dan Djaka
Lodang 12 ribu eksemplar.
Umumnya, pembaca

(baca: pelanggan)
majalah-niajalah berba
hasa Jawa tersebut
terdiri atas kaum

manusia lanjut
usia. "Jumlah . .
oplah ini cen-
derung turun, karena
bila penibaca itu meninggal,
keluarganya tidak mau
meneruskan berlangganan,"
kata Pemimpin Redaksi
Panjebar Semangat, Moechtar.

Regenerasi pembaca yang
gagal ini rnerupakan problem

.  tersendiri bagi kelangsungan
,• hidup peherbitah berbaliasa
^.Jay^a. Moech tar menilai,
•' j^ei^gganan generasi muda
vingnyentuh bacaan berbahasa
Jawa di.sebabkan oleh berbagai

'  faktor. Namun, faktor yang
'  paling utama ialah tidak-
dimasukkannya pelajaran
bahasa daerah Qawa) sebagai
mata pelaj'aran wajib di"
sekolah-sekolah.

Kalaupun ada, mata pela-
jaran ini hanya sampai pada
kelas IISMP serta tidak

menentukan kelulusan.
P^dahal, bila mata pelajaran
bahasa Jawa?dimasukkan '
menjadi p'elajaran wajib yang
menentukan kelulusan, siswa

akan .lebih serius mempela-*
jarinya. Vbengan memperke-
nalkan bahasa Jawa sejak di
bangku sekolah, dengan
sendirinya siswa akan tertarik.
Ibaratnya witing tresna jalaran
saka kulina (jatuh cinta karena
sering bertemu?)," ujar
Moech tar.

Kehidupan majalah-majalah
berbahasa Jawa tersebut
praktis hanya tinggal mengan-
cialkan pada kesetiaan para
pelanggan. Jangan bicara soal ̂
iklan, karena umumnya
majalah-majalah ini terbit
tanpa memuat iklan secuil

pun. Faktor bahasa serta
penikmatnya yang terbatas ,
membuat enggan para ̂  '
pemasang iklan. ''
"Kami sudah berusahai

memasukkan proposal-pro
posal kerjasama ke perusa-
haan-perusahaan. Biro iklan
pun sudah kita mintai tolong
mencarikan iklan. Tapi tetap "
sulit karena kita tidak diang-
gap prospektif," kata karyawan
bagian pemasaran Panjebar
Semangat, Iryan Nuswantoro.
Hanya dengan mengan- ..

dalkan pelanggan setia, hidup
media massa berbahasa Jawa
jelas makin berat. Apalagi,.

mereka masih harus menang-
gung kenaikan harga-harga . '
bahan baku seperti kertas, |
tinta dan plat. Menai'kkan
harga langganan juga ibarat
makan buah simalakama.
"Jika harga langganan .

dinaikkan, banyak
pelanggan yang berhenti ,
karena kebanyakan
iheireka dari strata

menengah. ke bawah.^' 0
.  Sementara, bila " -

/ tidak naik,
ongkos prp-
duksi tidak

cukup," papar -
Iryan.
Saat ini harga •

langganan
Panjebar Semangat
Rp 19.500 per
bulan, sedangkan

faya Baya Rp 20 ribu
per bulan. Mayoritas ^

.  pelanggan berasal dari
Jawa Tengah dan Jawa
Timun Namun, ada pula : t

^ yang berasal dari Lampupg,
. Palembang, Palangkaraya% •
bahkahTapuA "Merely itu '
masyarakat Jawa yang ;, , 7
bdrtrahsmigrasi," kata Widodo^_f j

' BasukI, staf. redatoi
Sebelum krisis nwne^ ' ̂ ri,

melandaTanah Air, Parijebdr
' 5emrt/ign£ rriempunym pelang-v
gan khusus dari Suriname dari.,j.,
Belanda. Namun, pehgirirnarii ̂ j
ke luar negeri tersebut dihen- r, i
tikan lantarari mahalnya _ /
ongkos kirini.
Meski hidup dengan kondisi. ̂

pas-pasan, majalah bahasa, ,
•Jawa ini rnemiliki sejarah . ,
yang pan jang. Pf7«Jel7flr ,
Semangat terbit sejaH 1933,,,., ;v jj.
sedangkan/flyn Payfl sejak./ . -..j
1946. Kedua inajalalvi^^^^^ ..u
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. SEPERTI telah disingggung di
atas,-» walaupun,' bidang ilmu se-,

, jar^ konyenaiontil tidak mengakut'
1 kaiya sastra seba^ 'bukti sejarah'
; (fakta), namun aWiiraya di akhir dasawarsa abad ke-
:i20, dengian berkembangnya mazab ilmu perige-
tahuaii kontamporier ygmg menentang esthablwment

f (anti terhadap kemapanan) dan teori-teori pemikiran
abad Pencefahan-seldilar Eropah. yang terkenal se-

• bagai kaum positiyisme-sekular, dilurii^k^ kembali
oleh kaumantipositivisine abad ke-20 yangmenghar-'
gai henneneutik, d^ historisme baru dengan metoda
objnktivasmya. Sehingga karya sas^a yang hanya dir
anggap fiksi, secara objektive diakui-sebagai'terda-
pat adanya kesejajaran logis antara fiksi dan fakta'.
Dalam kasus Sejarah I^ender Jawa dan Sejarah

Tbrbentuknya Aksara Jawa, seperti telah disebutkan
dalam anallsis 6i atas temyata pula bahwa keduanya'
telah membuktikan bahwa sistem teori ilmu penge-
tahuan (epistemologi) Jawa itu Tjenar ada'keber-
adaannya. Bahkan masih berlaku dan digunakan
oleh masyarakat Jawa hinggft saat ini'dan untuk.
masa yang akan da tang, yakni Knwruh Jawa (ilmu
Pengetahuan-Jawa) dan ngelmu Jawa (Pengetahuan
Spiritual, filsafat) - lihat konyolnya Orang Jawa
BudionoHerusatoto,2005). . '
Namun patut disayangkan di sini, bahwa pada

usianya yang renta itu (1926 tahun), peradaban Ja>va
itu^'bak pungguk termanggu merindukan sinar bii-,
Ian' - kesepian, karena peradaban Jawa itu sendiri •
isekarang sudah mulai ditinggalkan oleh para pemi-

•  lik, pewaris utama dan para pendukungnya; yakni
genei-asi Jawa abad ke-21 ini. Iionyol bukan???!!.
,_.Buktmya;'sangat banyak dari keluarga ihuda '
Jawa saat ini, baik yang tinggal di perkotaan mau-'
pun di pedesaah Jawa, dan bahkan di pelosok gu- '
nung pun, kim sudah tidak "mau lagi' atau berkehen-
dak untuk meng^'arkan baliasa danabad tradisioiial
Jawa kepada anak-anak balita (bawah usia lima
tahun) mereka.Dan menggantikannya dengan peng- ̂
gunaan bahasa dan adab nasional Indonesia yang
cenderung.berversijbudaya Betawian, dan bahkan
adab dan bahasa asmg (liiar). Dan anak-anak bedita
sampai dewasa pun ki^ lebili akrab dan cepat'tang-
gap menyerap bahasa dan adab baru itu, karena
dal^ kese^rian mereka memang telah dengan se-
ngaja dididl^^leh para orang tua mereka, dan juga
■oleh perg^fi^^ di niasyarakat posmp pada umum-
nya. Juga sec^a tidak langsung dengan adanya lem-
i baga- posmodem 'pendidik elektronik* yang secara vi-
j sual diperankan langsung • oleH siaran^siaran TV.
Penyiarah acara TV.yang terus-meneruSjSepanjang
fhari dan ihalam itu; penuh dengan acara'yang tiada
henti sekejappun, dan mengajai'kan berbagai hal ten-
ftOTgpola tind^can dan cara pergaulan hidup manu-
sia'-Indonesia Baru, dengan berbagai perbenda-
haraankatadcalimat (bahasa), ceritera/kisah," berite.

j

d

^an, s^ian hiburan dan ilmu pengetahuan Visual,-:
dengan pola silmp, tingkah laku/perbuatah,^
pikir se^'olah jiwa (religi, moal; akhlak, etika dan?
estetika), yang kesemuanya memiliki rasa kedekatari-
atau akrab, ekspj^if, menarik dan langsung, den^
berbagai pola s^ian yang komunikatif'mudah\(?fiicer-.:

1 ^ Tidaklah menghaankandpabila audk-.iI anak balita generasi kinipun terlihat lebSi cepa£ntn^^
tar secara emosipnal, g^pang bcr^ul' heraikflp

^aa^nya. Iff, dan logojogo pehisalia^%taubank;'
yang jraas dan menarik. rvmtuk warnanyai'.^Bilal

• dibandingkan;jieng^ generasbpyah-ibug^^*^
saat mereka masih bali^ateu seu-'
sia dengan anak-anakhy^itu saat
ini, kurang lebih seperedijpiit abad^
'yang lalu, sangatlah jaifll'berbedal

ukuran RQ-nya. Metoda belpjar dari inehgpjiM'GBSA J
.(Cara Belpjar Siswa Aktif) yang pemah diidolakari'f
'sebagai meto^ pendidikan canggiH'dan diupayakari'^
dapat midai ̂ jalankan pelaksanaannya di sekolah-'*
sekolah dasj^ (SD/SLTA) pada tahun 1986-ari, .ter-
nyatakj^ri^ ditengah jalan dalam realiSasi/pelak-'
sanaarinya.VNamun kini, tanpa disadarii'^an dapat•
dipimgl^-, peran itu telah diambil alih'oleh medi.d-:
komunikasi . elektronika yang larigsUrig'fhiriup^
berkembang dan tersedia di rumah-rumah anak-j
anakdidikitu sendiri setiapsaat. - f

uu vLttuptt penugasan;, yaKiu pesawat-gea^wat
dan sebagainya itu. Sehingga ba'riyafe4®^pu mu^
yang justru 'terkejut' dan merijudi-te'i^^^n^
sendiri, ketika mengetahiii dan meridapatk^ri kphya--

^taan alran tingkat prestasi anatoya serid|n/k6ridiffl'l
anak sebelum mereka itu diniasukkari-ke jenjarijg^^
sekol^ formal. Karena para balita itii t^nyata;tel^\^
memiliki kemampuan visual emosiorial yarigmerig«^-
jutkannya. Walaupun ternyata ke^mud'ii^^'^cbjutan^
kedua akan ditemuinya pula pada spat'simig^allta'
idikan formal di sekolah,. dan ternyata-'per^ein-

b'angan sosialisasi dan IQ-nya terlihat)bpfbeda^ari
bjShkan merosot secara tpjam. Kedisjj^jS^fiypjpr.di,s^gl^ temyata jauh'berbeda- dau^^^^ebiebasan •
i^uperap pengetahuan visual enp^iopal' df
Walaupun disebalik kenyataan itu,.^dan.h^ltu ba^j
nyak tidak disadari dan diketahUi oleh brippigtumyai

.bahwa keuntung^ yang diperolehnyadan.perkem^..
bangan otak kecil sang anak sudah leisihpwal ber^.t
jalan.,.:.:;;.. . • .. . .. .
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:  Apabila peranan sang ibu untuk riiengaj^kan ka- •
ta demi kata bahasa Jawa kopada oroknya sejak ia
dilahirkaii dapat beijalan normal, dan melatih anak-
anaknya sfejakjUsia satu tahun tentang tatakrama,
adat dEiii.kebiasaan Jawa, maka sampai dengan sang

t anak in&suk ke sekolah formal tentulah- sang ̂ ak
sksil QUpttt UdlgCLll ..
bahasa Jawa yang di^arkan sebagai mata pel^aran
muatan lokal pada tingkat Sekolah Dasar sampai
SMK/SMU di wilayah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakatta, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai
pelaksanaan dari Keputusan Kongres Bahasa Jawa
III-2001 di Hotel AmbarrukmoYogyakarta.

Paling tidak," minat untuk mempelegari dan me-
nyenangi mata pelajaran bahasa dan budaya Jawa
itu, iakan tumbuh seiring dengan kebutuhan untuk
berkomunikaisi yanjg lebih baik di rumah dengan ke-
dua orangtua dan sanak saudara keluarga besamya.
Witing tresna jalaran saka kulina. Awal cinta karena
terbiasa, atau Kalah bisa karena biasa,^an apakah
kita semua tidak akan bangga bila generasi muda
Jawa itu akan pandai dan menguasai pula dalam 3
(tiga) bah^a dan 3 (tiga) sisterh peradaban ni^usia
yakni'bahasa ibu/peradaban Jawa, bahdst^asio-
nal/peradaban Indonesia dan j^ahasa asing/^rada-
ban Jawa, bahasa hasional/per^daban Ihdor^ia d^
bahasa asing/peradabah dur^la; lainnya ̂^nggris/
Perands/Jerman/Arab/Mandani.d§b)?^ Q-o'

■ Drs H Budwrw Heru^i^lim-bergiat dalam
!  perluyian konteinporer dan p^ubsan biiku bidang

KebudayaanJadtk/tinggaldiKayen,
Depok Pieman, Yo^akarta.

Kedaulatan Rakyat, 1 5- Mei 2005



BUKU

Judul Buku

Penulis

Penerbit

Tefaal

Aku Ingin Jadi Raja
Jan Terlouw

Teraju, Januari 2005
V + 325 halaman

Novel ini berkisah tenlang Raja Koteran
yang bijak dan meninggal diinia tanpa put-

' ra malikola. Enam perdann menteri culas
pun nienicriiitali negeri. Tujuli bcias taluin
kernudian Stach, seorang pemuda tang-
gung, menantang para menteri untukjadi
raja. Stacit sangat gigih berjuang menggapai kemakmuran bag!
negeri yang dicintainya,

Sejumlah pcnghargaan diraih novel ini. Di antaranya dari Gou-
den Griffel pada 1972. penghargaan dari Dewan Anak-anak Rot
terdam dan Amsterdam"pada 1972, penghargaan buku remaja
Eropa kedua. serta penghargaan buku remaja dari Pemerintah
Negara Timur pada 1973.

Judul Buku : Fatimah Chen Chen

Penulis  .• Motinggo Busye
Penerbit : Zahra [-Jovel, April 2005

Tebal : 258 halaman

Chen Chen pernah terdampar di Peitou, i'"
kota kecll yang lebih dikenal sebagai kota '
pelacuran. Di kota inilah lahir pelacur-pela- iJi
cur muda yang harus menjual diri pada Wf"!
usia 12-15 tahun. Usia paling muda diba- 5^ FArrMMi ■
yar mahal di hotel-hotel kota Taipei, la di- A CHEN
bawa oleh mereka yang disebut sebagai g CHEN
Anjing Taipei, gerombolan pemuda beran- K MariNci-o
dal yang umumnya anak-anak orang kaya. f ISUSYE

Novel karya sastrawan yang disebut se-
bagai nrasfer of style oleh penyair Sutardji
Calzoum Bachri dan banyak memperoieh pujian ini pernah diter-
bitkan pada 1990 oleh penerbit M Sonata. • nurhiuayat

Memaknai Hidup yang Giia

Judul : Veronika Memutuskan Mati
Judul Asll: Veronika Decides to Die

Penulis : Paulo Coelhc

Penerbit : Kepustakaan Populer Gra-
media, Jakarta

Cetakan ; Februari 2005
Tebal : viii-f258 him

"Aliu akun kemhalikekamar se
wn di biani. Memlmca buku, me-
uyaUikau televisi. menyetcl jam
wckcr agnr bauguu pada jam yang
sama seperti ketnarin-kemarin,
danseperii viesin. aku kembali me-
ngeijakan iugas di perpuslakaan.
ImIu, akan kusantap sandwich di
taman di scberang bioskop, duduk
di bnngku yang sama, selKigaima-
na (var.g lain juga nwmilih tempat
wng sama untuk menikmati ma-

kan siaiig mrreka, omng-orang
yang mcmiliki pandangan kosong
tetapi pura-pura tengah memikir-

I  kan persiKi'.au polling." (liltn. 27)

Pada nuilrmya adalaJi sebuali
riuinilas, Siiban liaii kita se-
ialu n leiakukan luil-ha) yang

sama sei>erti han-hari sebehnn-

nya. .Seoiaii Tuhan tidak ki'ealifda-
lam iiK-ninoang dan mencipladu-
nia dcnKaii jx^lbagai macam per-
soalan kcliidui)annya. T;ik terelak-
k;ui lagi, nilinitas sejXTti ini scnaiv
liasa menyclipkan kegelisalian
dan rasii bosim yang meledak-le-
dak da];un din setiap mruiusia Be-
giliilah yang dirasakan tokoh ula-
rna novel ini

Novel ini ciimiilai dengan se-
suatu yang sekilas icrasa tidak
masuk akal: keinginan sooning
I)ei-cmpiian muda bernama Ve

ronika yang menycwa kamar di "
scb'. ah bi;u"a unlnk bunuh diri.
Padahal Veronika sudaJi nieini-
liki sejumlah haJ yiuig dklaniba-
kan oleh kaum ijercmpium pada
' umumnya: kecantikan, teman la-
!  ki-laki yang gagah, ixkerjaaji te-

laj). scrta scbiuUi keluarga pe-
nuh iwrhatian dan cinta.
Anehnya, dia tetap saja tidak

bahagia. Veronika bosan dan
meiiisa ada sesuatii yangkurang
clalain liidu])nya. Makapada i)agi
ban, 17 November 1997, ia

">-mcngambil langkah bcrani: bu
nuh diri ciongan mcnelaii pil ti-
dur dalair. dosis lii'ggi.
Tindakan iiu akhirnya men-

damjmrkannya ke sebuah ru- •
mah sjtkil jiwa di Vilettc, suatu
icmpal yiuig tak seorang pun
jx'i nah bisii melaiikan diri. Di

tempat inilah dia tercebur ke da-
lam fX'tualangan batin yang sa
ma sekali baru baginya; perjum-
patinnya dengan pasien-pasien
gila sungguhan. dirmggap gila,
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atau pura-puni gila clcngan lafar
belakang benigani.
Dan waklu ke waklii, ia niiilai

lebili inemprrhatikan pasien-pa-
■51611 Iain. Ia lantas menelisik nia-

^  sa lalunya Jiendiri dcngan lebih
1  jernin, memahami mengapa la

merasa hidupnya terasa tak bcr-
Hiakiia dan sia-sia. Dalani k'ondi-

• si demikian, ia menenuikan hal-
hal yang belum pernali sung-
guh-sungguh ia rasakan sebe-
lumnya. Misalnya rasa ingin ta
bu, kebencian. ketakutan, cinta,
kedamaian, kesadai-an scksual,
bahkan kesadaran spiritual.

Di Sana, Icwat sconing guru,
ia dapat mengctahui ki.sali klasik
seorang sufi kenamaan asal
Arab, Nasrudin. Ia adalah ukinia
besar yang dianggap gila oleh
masyarakatnya. Naniun, dcngan
kegilaan" itulah dia bisa berkata

dan berbuat menurut kata hati-
nya, tanpaada kekangan dari sia-
pa pun, terutama dari para ijc-
nguasa Arab ketika itu.

Dari kisah yang diluturkan
s<ing guru tenlang Nasrudin, Vo
ronika bisa mcngetaluii baliwa
ada (Ilia cobaan terbcrat dalain
jxiijalaiian spiritual. Pertania, ke-
sabaran dan keberanian me-
nunggu datangnya saat yang te-
pat. Kcdua, tidak nicrasa kcciwa
dengaii segala keburukan yang
akan diterima dan dihadapi.

Di teinpat itu piila Vcronika
bertemu dcngan Pduai il. Pcmu-

da tampan ix>ndcrita skizolrcnia
itu kemudian mampu mclululi-
lantakkan keangkulian sang ga-
dis dan bahkan membuatnya ja-
tuh cinta! Dan karena itu semua,
ia ingin terns liidup.

Veronika Memutuskan Mati
adalali novel tcntimg pencarian
makna hidup dalam masyarakat
yang terbelenggu rutinitas lanpa
jiwa dan takluk terhadap tekanan
sosial. Melalui novel inilah Paulo
Coelhb mengajiikan pcrtanyaan
y^g cukup menohok [lemildran
kita; apakah sesuatu yang srdama
ini dianggap normal semata kare
na diikuti olch kebanyakan
orang? Sikap jiwa macam ajiakali
yang dapat membedakan mana

"yang benar-benar normal dan
mana yang benar-benar gila?

Novel satu ini, seperti diakui
pengarangnya, hampir memiliki
kesamaan kisah dengan dua no-
velnya yang lain. By the River Pie-
dra I Sat Down and Wept dan
And on the Seventh Day. Ketiga-
nya bcrccrita tcnt.'uig lujuh hari
dalam kcluduiiai', orang-orang
biasa, y.mg mcncmukan diri m^
rcka liba-tiba dibf-nturkan pada
cinta, kematian, dan kckuasaan.

Dan tiijuh hari. kata Paulo Co-
clho. "Adalah waktu yang cukup
bagi kita untuk memutuskan

apakah kita menerima atau mo
nolak nasib kita." •

'  Pengarang asal Brasil y;mg tcr-
sohor lewat maliakarya The Al
chemist atau dalam versi bahasa
Indonesia diteijemahkan mcnjadi
Sdng Alkemis (Alvabet, 199&) ini
tamiiaknya punya tujuan kliusus

I dalam menulis novel tei-sebut la
tJimpaknya hendak mcmbuka

: mata batin jiembac^, sebenai'nya
. di sekeliling kita banyak iiertanda

yang keiap terpampang dan ter-
dengar indra yang ̂ an mengan-
tjirkan kita merengkuh. kcbalia-
giaan. Hanya, kita belum Sting-
gup merasakan, menyadari, nie-
malianii, dan memal<nainya.

Selain itu, agjiknya dia ingin
menunjuklvan bahwa scbenarnya
setiap diri bisa menciptakan so
bentuk kenangan-atau dia kerap .
menyebutnya dalam salali satu
bukunya dengan magical mo
ment dari setiap detik yang berla-
lu dalam hidup kita. Ya, setiap mo
men magis yang kita niiliki nisca-
ya akan membcrailkan .spirit ke
dalam diii untuk terus mcng-
arungi sjumidra kchidupiui yang
mcmiuig tkul h;ui ke hari solalu
mcngakuni pasang dan suruL
O chairil anwar zm. alumnus Fakultas

llmu Budaya UGM. Yogyaliarta

Koran Tempo,1 Mei 2005
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BUTA HURUP'

Hapus Bute AKsara Perempuan
ENTERI Pendidikan Nasional Bambang
Sudibyo, Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan Meutia Hatta Swasono, dan Menteri Da-
lam Negeri M Ma'ruf menandatangani Surat Kepu-
tusan Bersama (SKB) Penghapusan Buta Aksara Pe
rempuan, di Jakarta, Kamis (12/5).
SKB itu diharapkan bisa mengurangi angka butar

huruf kaum perempuan Indonesia yang tinggi. Me-^'
nurut data Badan Pusat Statistik, penyandang buta
aksara usia 10 tahun ke atas di Indonesia hingga
2003 berjumlah 15.533.571 orang, 66,09% di an-
taranya ialah perempuan. (

Mendiknas mengharapkan pengurangan jumlah
perempuan penyandang buta aksara secara signifi-
kan akan menurunkan angka buta aksara Indonesia
secara keseluruhan.

"Penandatanganan SKB ini menjadi landasan bagi
stakeholder pendidikan dan semua pihak untuk
bersama-sama merapatkan barisan menjadi suatu
gerakan nasional." ujarnya. (Nik/H-2)

Media Indonesia, 14 Mel 200*5

fn I { , 1H -
I
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ENSIKLOPEDI DAN KAMUS
>  I }r.-3r- t

isisnssiiil
Oleh Azyumardi Azra

Ensiklopedia Islam
, Ensiklopedia Islam merupakan literatur panting dalam upaya pening-
katan penptahuan dan pemahaman tentang Islam dan kaum Muslim
dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dalam bahasa Arab, istilah
ensiklopedia dikenal sebagai 'Da'irah al-Ma'arif. Ensiklopedia atau
Da irah al-Ma'arif penting bagi publik umumnya, karena ia dapat
merupakan rujukan instan tentang berbagai hal berkenaan dengan
Islam dan penganutnya. Bagi para peneliti, ensiklopedia yang lengkap
dapat menjadi rujukan awal sangat penting dalam melakukan peneliti-
an, sebelum melangkah lebih jauh.

ppulisan "ensiklopedia Islam", merupakan sesuatu yang
relatif bam ̂  Indonesia. Seingat saya, tradisi ini bam mulai diperkenal-
kp pada 19p-an, ptika sebuah tim Badan Litbang Departemen Agama
RI, di bawah pimpinan HA Hafizh Dasuki (aim), mengambil prakarsa
menyusunpbuah ensiklopedia Islam yang mencakup berbagai entry.
Ensiklopdia ini kemudian diterbitkan Badan Litbang Departemen
Agama dengan format yang relatif sederhana.^ Ensiklopedia Islam lebih serins kembali dipersiapkan Hafizh Dasuki
bekerja sama dengan penerbit Ikhtiar Baru-van Hoeve. Ensiklopedia
islam ini jauh lebih lengkap dan lebih sempuma dibandingkan Ensiklo
pedia Islam terbitan Departemen Agama. Ensiklopedia Islam Ikhtiar Ba-

mendapat sambutan sangat baik dari publik, sehingga pe
nerbit mi kemudian juga menerbitkan Ensiklopedia Hukum Islam, Ensik
lopedia Islam bagi Remaja, Ensiklopedi Dunia Islam, dan sebagainya.
Beberapa penerbit lain di Tanah Air ternyata juga tertarik pada en

siklopedia; maka berbagai ensiklopedia tentang Islam telah terbit dan
dipersiapkan, mulai dari ensiklopedia Islam di masa modem,.ensiklo
pedia tafsir, ensiklopedia tasawwuf, ensiklopedia pendidikan Islam

- dan sebagainya. Dan bisa dipastikan akan ada lagi berbagai ensiklope
dia tentang Islam dan kaum Muslim yang akan ditulis dan diterbitkan.
Saya sendin telah dan sedang terlibat —apakah sebagai penulis

maupun sebagai editor— dalam pemdisan berbagai ensiklopedia tentang
Islam kaum Muslimin,. dan berbagai aspek peradaban mereka
Pengalaman menunjukkan bahvva tidaklah mudah mempersiapkan se-

, buah ensiklopedia, mulai dari hal ihvyal substansi, penulis, sampai pa-
a soal-soal teknis penulisan. Karena itu, mempersiapkan ensiklope-

dia memerlukan waktu bertahun-tahun dan, karena itu, juga sangat
, jjahal bagi penerbit yang mensponsori penyiapan dan penerbitannya.
. Meski begitu, usaha ini jelas sangat rewarding baik secara keilmuan
i maupun untlik kepentingan publik.
, Pada keilmuan tingkat intemasional, saya melihat dan mengalami,; bahwa penulisan ensiklopedia tentang Islam dan berbagai aspek kehi-
dupan kaum Muslimin cenderung semakin menggembirakan. Penulisan
ensiklopedia-ensiklopedia itu melibatkan kian banyak ilmuwan dan
a.'di Muslim sendiri, apakah sebagai penulis ataupun sebagai editor,
sehingga memungkinkan objektivitas yang lebih maksimal.
Salah satu contoh penting laimiya dalam hal ini adalah Encycldpedia

of Islam yang disponsori dan diterbitkan penerbit EJ Brill, Leiden,Nege-
ri Belanda. Pertama kali menebitkan ensiklopedia Islam di masa sebelum
Perang Dunia II, Brill kemmdign dalam 50 tahun terakhir menerbitkan
Encyclopedia of Islam 2 yMf Irdiri atas 13 jilid. Penulisan EI2 ini meli
batkan semakin banyak sarjana Muslim, yang melihat Islam from within.
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E12 ini, hampir bisa dipastikan, tetap menjadi rujukan fundamental
dalam kajian Islam di masa-masa sekarang dan mendatang. Tetapi pa-
da saat yang sama, kajian Islam telah dan terus pula berkembang, se-
hingga perlu up-dating, yang pada gilirannya —sejauh menyangkut
ensiklopedia— akan menghasilkan edisi baru El, yang oleh penerbit
EJ Brill disebut sebagai EI3.

Up-dating ensiklopedia Islam jelas esensial; sekali lagi tidak hanya
untuk mengikuti perubahan dan perkembangan kajian Islam yang terus
meningkat, tetapi juga guna mencapai objektivitas lebih malcsimal, Saya
sehdiri belum lama irii, sebagai pemimpin redaksi, baru menyejesaikan
up-dating Ensiklopedi /s/on Ikhtiar Baru -van Hoeve. Dan belum lama
juga menjadi salah seorang pembahas materi New Cambridge History of
Islam yang diterbitkan Cambridge University Press sebagai pengganti
Cambridge History of Islam yang diterbitkan pada akhir 196C-an/awal
1970-an, yang kini dinilai sudah out-dated, ketinggalan zaman.
Dan saya merasa beruntung dan mendapat kehormatr.n ketika tiga

tahun lalu diminta menjadi salah satu dari 17 orang anggota 'Advisory
Board' EI3, Brill. Bagi saya, posisi ini bukan hanya penting secara per
sonal, tetapi juga dalam konteks Islam Indonesia; karena, dengan begitu
saya mempunyai peluang untuk mengusulkan entry-entry penting ber-
kenaan tentang Islam dan kaum Muslimin di Tanah Air. Bagaimanapun,
masih banyak hal tentang Islam dan kaum Muslimin di kawasan ini
yang belum diketahui publik internasional; dan kita berkewajiban
untuk lebih mempromosikannya. a

Republika,19 Mei 2005
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ENSIKLOPEDI DAN KAMUS

Oleh Anwar Holld, editor buku

,  : , : . X

Buku Ensiklopedia
Saya

nsiklbpediu adalah contoh buku yang tak perlu dibaca
habis dari awal sampai akhir. Kita hanya perlu membaca
pada waktunya, persis pada lema tertentu, setelah Itu

bisa ditutup dan disimpan kembali. Bisa dibilang kita hanya
kadang-kadang butuh ensiklopedia, sisanya harus membaca
buku tentang subjek tertentu.

Bila hendak membaca dari awal hingga akhir, bisa-bisa usia
kita habis sebelum berhasil nienamatkannya. Kenapa? Karena
sering ensiklopedia berjumlah ribuan halaman, terdiri dari
beijilid-jilid buku. Tapi tentu saja ada banyak ensiklopedia yarig
hanya terdin dari satujilid; beberapa di antaranya saya miliki
selalu jadi rujukan kala perlu, dan sumber asalnya macam-
macam ceritanya.
Saya mengategorikan buku bersifat ensiklopedia bila antara '

lam memiliki ciri: menyajikan subjek tertentu dengan cakupan .
seluas dan sedalam mungkin. Ciri ini mengarah pada ensiklope
dia khusus yang hanya membahas satu subjek, misalnya cultu
ral studies. Ada lagi eiisiklopedia umum yang berisi semua jeriis

. pengetahuan, berusaha mewadahi seluruh cabang dan isu,
ppkoknya informasi yang pernah terlintas atau dieksplorasi
manusia. Bncarta Encyclopedia dan Encyclopaedia Britannica
adalah contoh populer ensiklopedia umum.

Dihitung-hitung, saya punya belasan buku bersifat ensiklopedia
ini, beberapa di antaranya berbentuk elektronik (file atau
program). Karena ketertarikan dan keuangan saya terbatas,
semuanya satujilid. Favorit saya sepanjang masa berjudul '
Dictionary of Modern Culture. Buku ini berisi 320 artikel biografi
dan kritik singkat orang yang oleh editor (Justin Wintle) dianggap
memiliki kontribusi penting dalam peradaban modern (abad ke-19
dan 20). Sebenarnya buku setebal 479 dengan ukuran huruf
sangat kecil ini adalah edisi ringkas Makers of Modem Culture.'
yang memuat 537 artikel — selisih 217 artikel. Bisa dibayangkan
betapa tebal atau lengkap edisi sumbernya. Saya takjub oleh
kejelian isi lemanya, tak ada eksponen budaya modern terlewat.
Dua ensiklopedia saya fotokopi dari sumber sama, Idi

Subandy Ibrahim, yaitu Merriam-V/ebster's Encyclopedia dan
The Cambridge Dictionary.of Philosophy. Yang pertama bagi
saya sangat 'berkesan* justru karena sempat membuat istri
berang, sebab memfotd kopi buku setebal lebih dari 1.200
halarnan itutanpa 's^l^^a^an sepengetahuannya.
Hal sebaliknya terjadi |3ada tiga buku: The Salon.Com

Reader's Guide to Contemporary Authors, The Thames &
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Hudson Dictionary of Art & Artists, serta A Dictionary of Cultural
and Critical Theory. Yang pertama dihadiahi senior, kedua dari
kawan sebaya, ketiga dari novells & dosen. Sebagian enslklope-
dia saya. dapat dari leak.
Yang menurut saya sangat bagus adalah Everyman's Dictionary

of Literary Biography, berisi daftar leblh dari 2.300 lema penulls
berbahasa Inggris, balk flksi, nonfiksi, sejarah, maupun fllsafat.
Buku Ini dibeli dari Galeri Buku miiik Jose Rizal dl TIM. The Great
Eastern Thinkers, berisi filosof dan pemikir agama dari khazanah
Asia, saya dapat dari loak Stasiun Tebet dengan harga sangat
murah. Begitu juga dengan 100 Great Thmkers.

Ensiklopedia digital atau multimedia ada empat: A Shi'ite
Encyclopedia, The Internet Encyclopedia of Philosophy, The
Stanford University Encyclopedia of Philosophy, dan favorit anak
saya (5 tahun): Encarta Encyclopedia. Encarta setahu saya sejauh
ini merupakan ensiklopedia digital paling laku. Pertama kali terbit
pada 1993, epsiklopedia ini mengolah isi Funk & Wagnalls New
Encyclopedia (pertama terbit pada 1971), terdiri dari 29 jilid.
Dalam CD-ROM data itu terdiri dari 3 disk (versi 2001). Anak

saya suka sekali mengeksplorasi Encarta, menyelisik isinya, .
klik ini-itu. menemukan banyak sekali hal yang oleh saya pun
tidak terpikirkan, misalnya ternyata dia menemukan fitur
bahasa internasional, dan membuatnya bisa belajar berhitung
1-10, ungkapan atau kosakata sederhana berbagai bahasa
dunia, misainya Spanyol, India, hingga Italia.

Barangkali karena mahal atau rumah kecil, saya tidak terlalu
ingin punya ensiklopedia berjilid-jilid, meski tetap takjub dan
.selalu terkesima. Tetjejerrapi, masif, kaku, suci! Sejauh pengll
hatan saya, ensiklopedia seperti itu lebih kerap tetap terpajang
daripada dibaca-baca. Penyebabnya karena satu jilid pun sudah
berat dan tebal, jadi orang enggan membawa atau membuka
kecuali harus. Dipikir-pikir, ensiklopedia seperti itu tidak perlu
juga dimiliki perseorangan. Lebih penting orang punya akses
untuk membacanya saat perlu.
Sebenarnya ada ensiklopedia yang sudah lama ingin saya miliki

tapi belumjuga terpenuhi, iaiah ensiklopedia sastra Asia. Sungguh
sulit menemukannnya, entah karena sastra Asia tidak semenarik
sastra Amerika Latin atau Afrika. Bahkan alternatlf saran judul pun
saya tak punya. Padahal khazanahnya sangat kaya dan luas,
seluas rentang geografi, zaman, dan peradabannya. Saya baru
punya dua antologi sastra Asia dengan Cukupan terbatas. •
Saya kerap masygul betapa perhatian orang pada sastra Asia

rendah. Tapi mestinya tidak sesedih itu kalau ingat kita hanya
perlu membaca yang betul-betui dibutuhkan. Barangkali saya ,
memang belum membutuhkannya, melainkan memanfaatkan
waktu membacai buku yang belum dibuka sama sekali. ■ .

Republika,22 Mei 2005
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Sebuah kontrak biasanya antara perusahaan minyak inter-
n'asional dan pemerintah, terkadang perusahaan minyak ne-
gara. Kontraktor akan menalangi seluruh biaya atau rlsiko..
atas'eksplorasi minyak. , Blla ditemukan cadangan minyak,
seluruh biaya investasi akan diganti pemerintah dengan me-
motqng pendapatan, Sisanya dibagi berdasarkan kesepa-
katan. o

:Koran Tempo,4 Juni 2005
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KAMUS

Pengeluaran modal untuk membeli aset seperti pabrik, mesin, peralatan
dan persediaan. Investasi juga bisa dllakukan di bidang keuangan yaitu '
pengeluaran untuk membeli saham dan obligasi.«icA«usL£Nci«PBisNiscoiuNs

KORAN0TEMPO
RABU, 11 MEI 2005 A19

Koran Tempo,11 Mei 2005

Sf" "a'ga Pasar yang berlaku
siasfoada^sM 'h ""'"K mencerminkan apre-siasi pada saat aset tersebut, misalnya bangunan, gedun^ pabrik
atau tanah nalk harganya. Jlka terjadi revaluasi, kenalkan nilai aset' •
tetap terhadap nilai buku bersih akan ditan.jahkan pada cadangan
perusanaan. ®jtAMusEKOKCMiccLUNS , ̂  ■

fy' !/ '7 ̂  ■ .-.s V-
^ i. t

Koran Tempo,12 Mei 2005

Dalam suatu laporan audit, pemeriksa atau

k  memberikan opini. Pemeriksajuga bisa berposisi netral, tidak mengatakan
menolak tapi juga tidak mengatakan meneri-
ma laporari yang ada. Posisi ihi dipegang pe
meriksa atau akuntan karena menurut peni-,
laiannya, laporan keuangan atau neraca ^
mengandung berbagai hal yang dinilal tidak
jelas. Namun, masyarakat telanjur menilai is-
tilah discldimer sebagai penolakan laporan
keuangan atau neraca suatu perusahaan
atau inStitUSi. •8ERBAQUSUUBER

Koran Tempo,13 Mei 2005
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fe'. PE^GAJ^AR REDAKSI: - Balai Kajian SejafuJi l'
Sdan Ni^ai lyadisional (Jarahnitra) DIY nienyeleng-.\
^gcirakan- Dialog Dudayo Daerah' di Hotel Wijayd^'
§Kuliurang,Selasa-Rahu (17-1815) lain. Kegiatan ter-'^
^sebutmenghadiikan sejumlah narasumber, PrvfDr i
uSjafrie Sairin niejigupas budaya Minang, Prof Dr-\
mmvan Abdullah (Aceh), Saut Poltak Thmbunari
f^(Batak),DrHeddyShriAhiTru';a^:A(JalLK^), Theodorus I
^RKassa^'(Pa.pua), FIEZaenalAbidin SHhPA(Sunda). )
fProfDr I Ngusti Ngurah Putra (Bali) dan Dr Chairil 1
Anwar (Madura). Banyak pemikiran yang menarikW

i dan torurn tersebut. Wartawan KR, Jayadi K. Kasfari x '
(,0^ng .ncngikuti kegiatan- tersebut membiiat catatan\% •
I Semoga bennaniaat. '■ ■ - '

Dialog Budaya Daerah (DBD) meinilih tema Tengem-'
bangan Pemahaman Budaya Multi Etnik imtuk Mcninu
Masyarakat Multil^tural'. Kepala Dinas Kebudayaan
DlY, It Djoko Biidhi Siilistyo M'P dalaiu membuka acara
niengatakan, man'osia dikenal sebagai bangsa yang kaya
akan keanekaragaman ditandai dengan banyaknya et
nik, suku dan budaya. Peroedaan dan keanekaragaman
tersebut mcmiliki sistom nilai yang berboda pula.
Semua itu ikut mencntukan cara kita borkomunikasi,"

ucapnya. Di^og ini, tentu tnemiliki orientasi memba-
ngun keyakinan .bahwa masing-masing memiliki ke-
samaan derajat bagi scmua kebudayaan yang berbeda.
Sehingga setiap komunitas etnik memiliki latar belakang '

sebagai local genius berupa nilai j
positif-negatif. Nilai tersebut perlu dimengerti dan di- ,
pahaini oleh komunitas etnik yang bersangkutan dalam
upaya membangun komunikasi. "Saya beranggapan, ko-
muniknsi merupakan modal untuk moniyu masyarakat ■
yang multikultural,"ucapnya.

Diingatkan Djoko, seiring dengan kecenderungan
masyaraltat yang hidup dengan gaya modem seperti saat
ini, hal-hal yang terkait dengan kedaerahan semakin di- ■ ■
jauhi oleh sebagian masyarakat, termasuk generasi muda.
Mereka tidak lagi akrab dengan tradisi lama yang meru- i
pakan warisan leluhur, Mereka lebih akrab dengan bu- ' i
daya asing. Hal senada juga dilontarkan Kepala Jarahni-
tra DIY, Dra Thryati, budaya lama bagi generasi muda di-) 1
anggap sebagai sesuatu masa lampau. "Bahkan dipan-1 ;
dane sesuatu yang sudah ketmggalan zaman," katanya. ]

' Kondisi ini jelas perlu diluruskan, bahwatidakkmua tra-' i
disi masa lamppu itu tidak bermanfaat bagi generasi t
sekarang.

Sedangkan Asdep Tradisi, Deputi Pelestarian dan 1
. Pengembangan Kebudayaan Kementrian Kebudayaan }
Pariwisata, Dra Fajria Novari Manan dalam eeramah 1

, umum merigingatkan, dialog budaya sudah saat'Tierlu di- c
lakukan secara intensif. Pciling tidak bisa menemukan ke- c

■ sepakatan yang terbaik, dalam mongantisipasi bcrbagai e
masalahyangmuncul, terutama soal multiki^turalipme di s

^  KR^JAYADI KASTARI'
Dra Taryati dan Prof Dr^afneSairin
masyarakat. Hal im mengingat, Indonesia itu pola pem-
ban^inan dari majcmuk ke multikulturalisme. "Tdultikul-
turalisme menjadi sobuah ideologi yang penting ketika pe-
merin^i memberlakukan otonomi daerali, karena meng-
agungdcan porbendnim dalam kosoderajatan," tandasnya..
Pemahaman ini berlaku juga pada pcrbedaan individual
dalam kesodcrajatan kebudayaan. Selain itu, aspek
demokrasi, supremasi keadilan berdasarkan hulmm, keso-
jahteraan di bidang ekonomi yang adil dan merata pada
dasamya juga pluralisme dalam naungan Negara Kesa-

i tuan Kepublik Indonesia (NKRI).
Dalam bahasa yang berbeda. Prof Dr Sjafrie Sairin

dalam pendekatan kebudayaan Minangkabau mongata-
kan, berboda, tapi rukun dan terus bcrkembang sangat di-
tobalcan semua auku-bangsa, termasuk Minangkabau.
Dijelaskan, wilayah politik dan hukum masyarakat
Minangkabau berada di "Nagari,'. Wilayah ini merupakan
republik-republik kccil yang mempunyai si-stem kebu
dayaan masyarakatnya sendiri. Sebuah Nagari' hanya da-
pat bermrijika mempunyai syarat-syarat, yakni tcrdiri
dan psbng kurang 4 sidcu yang berbeda, mempunyai
sawah-ladang, jalan-jalan umum, tempat mandi, masjid,
balai adat, kuburan, ruang publik untuk olaliraga dan hi-
buran. Syarat-syarat itu menuryulckan, dalam kehidupan
masyarakat Minangkabau perbedaan bukan suatu yang
harus dihindari. "Mereka sadar hanya dengroi perbedaan
itu, masyfrnakat dapat digerakkan secara dinfunis." kata
dosen Fakultas Dmu Budaya UGM.

Dalam keserapatan itu juga dibahas soal budaya Aceh,
Batak, Jawa, Papua, Sunda, Bali, Madura. Dalam inti
pembicaraan, setiap budaya memiliki kekhasan serta
karakter yang berbeda-beda. Hanya semua ingin perbe
daan bukan lagi mcnjadi bcntuk 'permusuhan', juatru
dalam perbedaan ada keindahan dan kedamaian. Dialog
semakin hangat, sctelnh 8 narasumber memnparkan visl
setiap budaya masing-masing.
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Percikan pemikiran vang menarik dari forum tersebut,
beragamnya budaya lokal, hendaknya masing-masing etr
nik lebih intensif monyosialisasikan ciri khas dan ke-
unikannya di tengah-tengah masyarakat Ada beberapa
nilai budaya etnik yang layak dikembangkan, misalnya
nilai budaya yang mengedepankan kehannonisan, kese-
larasan, menghindari teijadinya konflik. Harapannya
.teija^ sikap toleransi sali^ menghargai dan memahami
dalam pergaulan antarpemilik budaya yang berbeda.
Dalam khasanah budaya ki^a mengenal multikultur*
isme, ma^arakat multi^turaisme akan terwiyud apa-
bila masing-masing masyarakat mengenal dan ineme-
gang prinsip demoloasi. Dari forum tersebut, juga mun-

. cul ai^uran, perlu diintensifkan komunikasi antarbu-
daya, baik budaya yang superior maupim inferior sehing-
ga melahirkan kesejegaran budaya. Tidak ada lam bu
daya yang merasa mayoritas atau 'disudutkan' sebagai
kaum minoritas. Qk) > .

Kedaulatan Rakyat,22 Mei 2005



KEBUDAYAAN MELAYU

SOROTAN
lan

Kebudayaan
Sarana Penyelainatan Khazanah Budaya, Melayu |

Bambang Budi Utomo

❖

BERBICAR/\ nicn^cnai Riaii, balk iLu Riau kc-
piiJaiKui niaupun Riau daraiaii dan j)aiiiai Liniur
3umatcra, niaka penibicaraan kita akaii mcnyan^-
kut pada Mclayu dan kcbudajaannya. Iculah lakia
yang scliari-hari dapat didcngar. Qi'ang Riau dan
juga sukii-bangsa Mclayu yang incndiiuni bclahan

, barat Nusantara bang^a akan biidayanya, tcruuuna
budaya yang iniangibk {budaya lak bcnda), scpcrii
lari-tarian dan scni bcipanuiii. Keniudiim, ba-

g^umana dcngan budaya yang langihle (budaya
materi)?BEBERAPA \v;iktu In-

lu di harian ini jiuin-
cul berita borjudul
"Mengkhawatirkan,
Kondisi Situs Budaya

Melayu Terbesar Al>ad Ke-l?)"
(Kompas, 7 Maret 2005). Bciita
W kemudian disusul kccsokan
harinya dongan dua ailikcl yang
is'inya tentang perubahan-per-
ubahan nilai/moral pada ma-
syarakatnya dan kondisi nas-
kah-naskah kuno yang tersim-
pan cb Masjid Raya Ponycngat.
>''Mernang tidak dapat disang-
kal kebenaran berita itu. Ilulah
kenyataan pahit yang harus di-
derita oleh benda-benda ling-
ghlan budaya masa lamj^au di
.niana pun benda itu berada ser-

~(a kondisi moral niasyarakat-
nya. Berita tentang benda eagar
budaya itu mengingatkan per-
nyataan tokoh masyarakat Riau
dalam kailannya dcngan oto-
npmi dnerah mcnjadi kenyata
an. Bahwa pcmcrintah daerah
ccnderung tidak • pedal! pada
k'cbcsaran sejarah masa 1am-
pau, yang penting bagaimana
nicndapalkan dua peiliga pcn-
dapatan hasil bumi/tambang
Riau dari pemerintah pusat.

Karya sastra

' Orang Melayu boleh bcrbang-
ga'kaitena pada masa lampau
banyak anggota masyarakatnya
yang mahir dalam menulLs nas-
kah yang terkenal dan pe-

nvebarannya cukup Jua.s di bu
rn! Nusantara ini. Sebut saja
Raja Ali liaji yang hidup pada
sckitar tahun 1809-11173. la di-
kenai sebagai pujangga tcrbaik
dari Penyengat, bcrsnma ayah-
nya mcnuUs kompilasi 1\ihfat
al-Nafvi, paparan sejarah Me
layu dan Bugis yang saling me-
mengamhi selama hampir dua
abad. Karya sastra sejarah ini
dapat dikatakan luar biasa ka-
rcna mencantumkan .sumber

baik teitulis maupun lisan, dan
memerhatikan susunan materi

socarn mnut dan sistcmalis.
Tcntu .saja menggunakan ba-
hasa Mclayu yang baik dan bc-
nar.

Karya tulis lain yang ditulis
pada 'kala itu misalnya pedo-
man aclministrasi keraji.an.pui-
si penuntun moral, tata bahasa
Melayu. dan .semacam ensiklo-
pcdia bahasa dan b.iclaya Me
layu. Pcdoman administrasi kc-
rajaan dapat dikatakan mei-u-
pakan "pcmodeman'' adminis
trasi ]:ei-ajaan sebnh pada kala
itu buku petunjuk semacam itu
dapat dikatakan bcluin peimnh,
ada. Dalam hal pengotahuan
budaya, masyarakat dapat
membaca karyanya pada cnsik-
lopedia budaya Melayu bci-judul
Kitnb Pengetahuan Buhnsa
yang ditulis pada tahun 1!!58.
Dari katya-kaiyanyn, dapat di-
ketahui tingkat kcsodaran bah
wa hancumya suatu keraja-
an/negai-a dapat disobabkan
oleh pengabaian bahasa dan
adat yang telah mapan seita
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kelertiban administrasi.
Ajaran moral, seperti yang cli-

tuliskan dalam puisi Gurindam
Duabelas, merupakan auatu
.ajaran/tuntunan moral seliap
■ insani. Ajaran-ajarannya tentu
saja mengikuti ajaran agama Is
lam yang kala itu sedang giat-
giatnya dipelajari oleh kalangan
masyarakat dan elite'kerajaan.
la percaya bahwa hal itu dapat
bermanfaat bagi raja untuk me-
nyediakan bahan dan keadaan
batin rakyatnya agar memer-
hatikan seluruh ajaran Islam
dan mempei-siapkan diri untuk

^ dunia akhirat.
Karya sastra banyak dihasil-

kan di kerajaan Riau-Lingga
(Penyengat). Sebetulnya, ide pe-
nulisan kaiya sastra tersebut
kebanyakan diambil dari ajaran
Islam. Para pujangga mempela-
jari budaya dan agama untuk
kaiya sastra nya. Dari kaxya-
kaiya yang dihasilkan itu, tentu
saja mengakibatkan timbulnya
modernisasi dunia Islam.
Pada seldtar tahun 1880 ke-

lompok pujangga Penyengat
membentuk organisasi Ilusydi-
yah. Melalui organisasi ini se- |
luruh' karya para pujangga di-
cetak dan diterbitkan olch per-
cetakan sendiri di Pulau Ling-
ga, kemudian diedarkan kc se
luruh masyarakat Molayii di
Nusantara. Tidak heran jika
hampir di seluruh Nusantara" j
banyak ditemukan naskah bu- 1
daya Melayu.

Penelitian dan pelestariaii

Riau, baik Riau daratan mau-
pun Riau kepulauan, mempu-
nyai lalar belakang sejarah
yang cukup panjang. Borbagai
' tinggalan budaya masa lampau
banyak ditemukan di wilayah
prxrvinsi itu. Riau kef ulauan
peniah beija>^ dengan Kera
jaan Riau-Lingga dengan pa-
satnya di Pulau Penyengat.
Tinggalan-tinggalan budaya itu
ada yang beiiipa benda ber-
gerak maupun benda tak ber-
gerak seperti bangunan masjid,
istana, benteng, dan makam ra
ja-raja Riau-Lingga.
Usaha penelitian dan peles-

tarian di situs Pulau Penyengat
sudah lama dilakukan dan mu-
lai intensif sejak awal tahun
1980-an. Pada tahun 1981-1983
Pusat Penelitian Arkeologi Na-,
sional bekerja sama dengan
ficole FVan9aise d'Extreme-On-

ent (Perancis) melakukan pe
nelitian arkeologi dan naskah di
Pulau • Penyengat dan Pulau
Bintan. Sementara itu, Direk-
torat Perlindimgan dan Pem-
binaan Peninggalan Sejarah
dan Purbakala, serta Suaka Pe
ninggalan Sejar-ah dan Purba
kala Batusangkar, telah mela
kukan pemugaran di Pulau Pe
nyengat sejak tahun 1982/1983
hingga sekarang dilanjutkan
oleh Balai Pelestaiian Pening
galan Purbakala. .

Penelitian arkeologi yang
mengambil lokasi di situs Kota
Lama Penyengat berhasil
mengidentiHikasikan beberapa
buah bangunan, antara lain ba
ngunan istana, masjid, benteng,
perkantoran, dan makam raja-
raja Riau-Lingga. Di antara ba-
ngunan-bangunan itu terdapat
tiga rnacam ukiman jalan, yaitu
besar (lebar 8 meter*), sedang
(lebar 6 meter), dan kecil (di
bawah 4 meter*). Bangunan
Masjid Raya yang dibangun
oleh Sultan Abdurahman Mu-
azham Shah pada tahun 1833
merupakan bangunan yang

I  kondisinya ter'baik karxrna me
rupakan living monument.
Usaha penelitian dan peles-

tarian terhadap tinggalan bu
daya tet*sebut bukan tidak
menghadapi kendala. Anggaran
yang terbatas menipakan ken-

! dala utama, apalagi untuk pe-
i  lestar*ian suatu ateal yang lu-
asnya sekitar 20 hektar. Bagai-
mana mungkin dapgt terj^eli-
hara dengan baik kalau untuk
ar-eal seluas itu hanya terdapat
6/7 juru pelihara. Namun, mes-
kipun dengan keterbatasan da-
na, perhatian terhadap peles-
tarian benda cagar budaya di
Penyengat hingga sekarang ti
dak per-nah sur*ut. Berbagai per-
baikan dan pelestarian ter*us di-

^ lakukan.
Hilisan tentang tinggalan bu

daya masa lampau di Penyengat
(Kompas, 7-8 Mar*et 2005) se-
cara tersurat dan tersirat meng-
gugat usaha pelestai*ian bentuk
fisiknya saja, tetapi sebetulnya
yang hat*us "dipugar" dan di-
lestarikan adalah nilai-nilai bu
daya masyarakatnya j'ang se
dang mengalami degradasi.
Mengapa demikian? Kita kem-
bali kepada pesan yang ter^sur'at
dan ter*sirat dalam Gurindam
Duabelas di mana disebutkari
ajaran-ajaran moral, yaitu pe-

P

mimpin yang baik akan mem-
berikan contoh moral yang
pula ketpada yang dipimpinhya.

■ Dikaitkan. dengari tinggalan
budaya materi, dapat diibarat-
kan bahwa tinggalan yang ada
di Penyengat bagaikari onggok-
an sampah. Kemudian sampah
ini dipugar dengan biaya yang
cukup besar. Tetapi karena mo
ral masyarakatnya tidak . juga
dipugar, maka uang yang cO-
keluarkan untirk pemugaran fi-
sik tadi menjadi sampah lagi.
Dengan dem'kian, bangunan-
bangunan yang telah. dipugar

. tidak ada gunanya. "
Di Tanjung Pinang ada Balai

Kajian Sejarah dan Niiar Tra-
disional (BKSNT) untuk wila
yah Jambi dan Riau. 'i\igasnya
adalah melakukan kajian ter
hadap tinggalari budaya yang
intangible (budaya tak benda),
yang datanya antar*a lain di-
peroleh dar*i svimber yang
tangible (budaya benda, nas
kah). Hasil kajiari dari BKSNT
ini semestinya disosialisasikan
untuk dapat diimplementasi-

. kan kepada masyarakat, bukan
masuk ke perpustakaan atau
gudang. Kemudian, siapa yang
"memugar" moral masyarakat
nya? Tentu saja anggota ma-
syar*akat itu melalui pemimpin
dan tokoh-tokoh masyarakat
nya, seperti yang telah dipe-
sankan oleh Raja Ali Haji me
lalui Gurindam Duabelas.
Ihnggung jawab benda ting

galan budaya masa lampau di
Penyengat, baik benda tak ber-
gerak maupun benda bergerak,
tidak sepenuhnya dibebankan
pada Balai Penyelamatan Pe
ninggalan Purbakala wilayah
Riau dan Sumatera Barat. Ada
kesan saling melempar. tang-
gung jawab jika sudah me-
nyangkut masalah pengadaan
dana. Hintutan datang dari ke-
lompok yang merasa dikesam-
pingkan, dalam aili tidak di-
ikutsertakan dalam proyek ke-
giatan. . . . • .

usat budaya Melayu ;" ,

Beberapa waktu yang lalu,
2-4 Desember* 2003, ketika para
menteri kebudayaan dan pari-
wisata berkumpul di Beijing
dalam' rangka Asia-Europe
Meeting Ministerial on Cultures
and Civilizations, berlangsung
suatu pembicaraan bilateral an- .
tara IVlinister for Information
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Communication and the Ai'Ls
dan Mcnteri Kebu-

dayaan dan Pariwisata Indone
sia. Dalam pembica-aan itu an-
tara lain disepakati. bahwa In
donesia diminta untuk mem-
bantu terbentiiknya Pusat Ke-
budayaan Meiajm (Malay He
ritage Centre) di Singapura. Se-
mentara itu, di Malaysia telah
ada semacam pusat kajian Me-
layu dalam brntuk institut, ya-
itu Institut Alam'dan Tamadun
Melayii (Institut ATMA) yang
men^aji peradaban (tamadun)
Melayu dengan segala macam

• aspeknya. dan Singapura telah
memiliki Institute of Southeast
Asia Study (ISEAS) yang juga
mmgkaji bidang-bidang sosial,
ekonomi, politik, dan kebuda-
yaan Asia Tenggara.
ATJ^IA merupakan pusat pe-

nyeUdikah dan pengkajian Me
layu di Malaysia yang dibina
khusus untuk menghimpun pe-
neliti dan saijana dari seluruh
dunia dalam suatu usaha besar
' guna membina suatu khazanah
dan pcngetahuan yang lengkap
tenting dunia dan peradaban
Melayu. Institut ini secara or-
ganisasi berada di bawah na-
ungan Univereiti Kebangsaan
Malaysia. Pada awal berdirinya
(tahun. 19.72) institut ini ber-
nama Institut Bahasa, Kesusa.s-
teraan dan Kebudayaan Melajoi
(Institut BKKM). Kemudian se-
jak tahun 1993 namanya diubah
hienjadi Institut ATMA.
I^ggal -28 Juli-1 Agustus

2004, di Tanjung Pinang ada
perhelatan budaya yang meng-
ambil tema "Revitalisasi Buda
ya Melayu". Perhelatan sema-
cam ini diselenggarakan setiap
tahun di tempat yang sama dan
dihadlri bleh para pakar dan
juragan'birokrat pemerintahan.
Revitalisasi budaya Melayu
hendak menghidupkan kembaii
sesuatu yang pemah ada, tetapi
sudah" lama ̂ lupakan masya-
rakat. Budayawan Thufik Ikram

. Jamil berpendapat, upaya me-
revitalisasi budaya Melayu ti-
dak lain memberi pemaknaan
kembaii atau mereposisi kebu
dayaan'Melayu dalam konteks
kekinian. ■
■ Pehdapat dari Taufik Ikram
Jarnil-mungkin perlu digaris--
bawalii. Raja Malik Hasrizal

(seorang pemerhati budaya Me-
la.yu) menegaskan, "Kondisi
Tanjung Pinang saat ini adalah

,  sebuah penuioman moral yang
sangat tajam. Bobroknya moral

■  akibat tcrkikisnya budaya me-
nyebabkan mr.syarakat han-
cur" {Kompas, 8 Maret 2005).
Rupanya ger.erasi sekarang su
dah. melupakan budayanya, su
dah melupakan pesan-pc.san
dari Gurindc.m Duabelas-nya
Raja All Haji.
Pesan dari Gurindam Dua-

belas untuk memberi pemak
naan kembaii kebudayaan Me
layii harus dimulai dari pihak
yang menjadi panutan, seperti
tokoh-tokoh masyarakat dan
para juragan di pemerintahan.
Rupa-rupanya ada salah per-
sepsi mengenai revitalisasi. Di

satu pihak mengacu kepada
moral, dan di lain pihak meng
acu kepada materi (pemugaran
bangunan). Saya lebih suka me-'
neijemahkannya sebagai mere-
vitalisa.si moral masyai-akat di
Tanjung Pinang dan sekitarnya
yang sudah mengalami degi-'a-
dasi dan tidak menunjukkan
idc.ntitas kemelayuannya.

Melihat kekayaan budaya
Melayu di Penyengat, aktivitas
Pekan Budaya Merajm yang se
tiap tahun diselenggarakan,
dan pemah menjadi pusat ka
jian MeIa>Tj pada sekitar abad
ke-19, maka sudah sepantasnya
di Tanjung Pinang atau Penye
ngat dibangun Pusat Kajian
Kebudayaan Melayu, atau me-
maksimalkan (revitalisasi) tu-
gas dan fungsi Balai Kajian Se-

jarah dan Nilai > Ti'adisional.
Mungkiu ini dapat dikatakan
sangat penting dan perlu di-
segerakan pembangunannya
karena dikhawatirkan dalam
waktu dekat tinggalan-tinggal-
an naskah segera berpindah-
tangan.
Seorang sahabat di Johor,

Malaysia, sering menginforma-
sikan bahwa Muzium Johor ba
rn saja merabeli naskah dari.

Tanjung Pinang. TidaK muslahil
hal yang sama juga dilakcikan
oleh ISEAS Singapura. Apalagi
Singapura bemiat merribuat
Malay Heritage Centre. Detigan
demikian, sebaiknya kita tidak
perlu membantu Singapura,da- *
lam 'membangun Malay Heri
tage Centre karena berarti sama .
saja rnempelajari . budaya seii-
diri di negeri orang. Kalaupun
ada keija sama, tidak perlu nas-.
kah ashnya dibawa ke- Singa
pura, tetapi dalam bentuk rnik-
rofilm, misalnya.
Entah apa dasar filosofinya

Pemerintah Kota Tfinjung Pi
nang telah berani mencanang-
kan kotanya dengan sebutan
Kota Guinndam. Tcntunya de
ngan sebutan itu riereka harus
berani mempertanggungjavvab-
kan pemakaiannya. Dapatkah
para tokoh masyarakat dan ju-;
ragan di pemerintahan mem-
peilanggungjawabkan sesuai
dengan yang telah dipesankan
oleh Raja Ali Haji melalui Gu
rindam Duabelas-nya?

n A M B A N G B U D I U T O M O

Kerani Rendahan di Pusat
Penelitian Arkeologi Nasional

••

Kompas,25 Mei 2005



KOMIK-BACAAN

Bersinar dari Tumpukan Jerami
Fenpmena komik

v'J, Islam menunjukan
'■ I ■ bahwa komik lokal

. masihtetapeksis.

"1^ encari komik
« /■ Jiasil karya anak
w / B di toko-B  tokobuku.se-w' H perti mencari
' —H— jarum di tum

pukan jerami. Deretan komik
yang berjejer di toko-toko buku
sangat didominasi komik impor
dari Jepnng dan Korea. Begitu
sulit untuk menemukan komik
lokal.

Selain tak menjadi tuan rumah
di negeri sendiri, posisi komik
Indonesia terjepit di antara tum
pukan komik impor. Di antara
'banjir' komik impor yang begitu
deras dan hebat, sebenarnya
komik lokal masih tetap ada.

Di tengab lesunya perkem-
bangan dunia perkomikan
Indonesia, ternyata masih ada ''
komik lokal yang bertarung di
bursa buku, Saat ini, komik
lokal yang masih bisa dijumpai
adalah komik Islam. Beberapa
penerbit telah mulai tei-jun pada
lini penerbitan komik Islam itu.

Meski masih berada di bawah
dominasi dan bayang-bayang

, komik Jepang dan Korea,
lenomena komik Islam menun-
jukkan bahwa komik lokal
masih tetap eksis. Setelah komik
Indonesia tenggeiam mulai 1990,
komik Islam pun mulai digagas
beberapa ))enerbit.

Salah satu penerbit yang pa
ling banyak menerbitkan komik-

komik Islam itu adalah Divisi
Anak dan Remaja (DAR) Mizan.
Menurut General Manager DAR
Mizan, Andi Yudha Asfandiyar.
komik Islam dibuat untuk me-
nyampaikan aspek-aspek agama
dengan nyaman kepada anak-
anak. "Sehingga, lewat komik
pesan-pesan keagamaan tak
berbentuk dogma," ujarnya.

Andi mengungkapkan, secara
serius Mizan melalui divisi anak
dan remaja mengembangkan ko
mik untuk mcnyampaikan pesan

I  keagamaan nmiai 1996. Menu-
rutnya, gambar merupakan me-
'dia komunikasi yang paling
efektif untuk anak-anak. •

Komik Kisah Sejarah Nabi ha-
sil karya komikus Nurwahidin, '
rnerupakan komik pcrtama
Mizan yang lerbilang sukses di
pasaran. Komik tersebut diter-
bitkan pada 1996 dan mendapat
respon positif dari anak-anak
dan Icmbaga pcndidikan Islam.

Sederet komik Islam kini telah
beredar dan diterbitkan DAR
Mizan di bursa buku. Misalnya
saja, ada Abdullah Anak Desa
(Komik Ibadah Anak Muslim)
karya Ali Munkhir.Abti Dzar
Penentang Kezalbnan karya
Studio Hijau, dan Ak^i Ingin
Terbang karya Adang Rakhmat.

Selain itu, ada pula Al-Hakim
Tuhan Palsu karya Eka Wardha-
na, Aladdiri I^lati karya komikus
Eka Wardhaiia, Allah is The Best
karya Dewi Syahbani, Amal Pa
ling Utama karya Nurul Ihsan,
Aminah si Pro/esor Cilik karj'a
RB Komik.

Anak-naka pun disuguhi ko- '
mik Anak Juragan Walid karya
Eka Wardhana, Bangun Tidur
Kuterus... karya Impact Comics,
Belajar Itu Asgik karya Nurul
Ihsan, Berani Karena Benar
karya Aa Gym, dan Betapa In-

dahnya hnan kaiya Bambang
Hirawan, serta sederet komik
Islam lainnya.

Sebenarnya, selain'Mizan, be
berapa penerbit lain seperli Ge-
ma Insani Press dan Asy Syaamil
juga telah menerbitkan komik
Islap'. Tema yang ditampilkan
pun hampir sama yakni berisi
pesan-pesan keagamaan. Na-

. mun, memang Mizan lebih do-
minan dalam menerbitkan ko- ■
mik Islam. "Dalam sebulan kita
rula-rata menerbitkan empat . .
judul kojnik Islam," tutur Andi.

Dari sisi gambar, tutur Andi,
komik yang diterbitkan DAR v

• Mizan menggunakanberbagai •
gaya'seperti Walt Disney, Eropa 'i"^
dan Jepang. Hal itu, imbuhnya .•
tidak terlalu masalah.

Alumnus Desain Grafis ITB itu,
menegaskan, soal gaya gambar
pada komik tak harus diperma-
salahkan. "Mungkin ada komik
tentang cerita Nabi, tapi wajah- .

. wajahnya mirip orang Jepang. '•
Buat saya, itu tak terlalu ber-

I masalah," katanya.
Menurut dia, yang paling pen- '

ting dari sebuah komik adalah
konten atau isi cerita. "Sebenar
nya kekuatan komik itu bukan
hanya pada gambar, tapi juga
pada cerita," ungkapnya.

Andi menega.<kan, gambar pa-'
da komik hanya berfungsi untuk .
memperjelas cerita dan mem-
buat cerita makin komunikatif,
"Kalau ada komik gambarnya •
bagus, tapi ceritanya jelek, pasti
komik itu jelek," tegasnya. "yj

Andi memaparkan, sebenar-
ny^tak adaJcomik yang 100 '
persen lokal. Beberapa komik
seperti Gundala dan Godam pun ' ^
masih banyak diinspirasi komik • -
luar. Sehingga definisi komik
lokal pun menjadi komik yang
dibuat orang Indonesia. ,
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KOMIK ISLAIVII: Seorang pengunjung toko buku sedang memilih komik islami di antara puluhan komik lain

Komik Islam merupakan salah
satu potensi yang mcnjanjikan.
Menurut dia, salama agama ma-
sih ada, penyampaian pesan ke-,
agamaan mclalui komik tetap
memiliki pasar. Adi menegaskan,
masa depan komik Islam ter-
bilang masih cerah. "Insya Allah,
prospeknya sangat bagus,"
la berpendapat, pasar pemba-

ca dari masyarakat Muslim ma
sih sangat besar. Meski begitu,
imbuh dia, komik Islam yang
ada saat ini hanya membutuh-
kan eksplorasi jenis dan gaya
gambar. "Kita hanya tinggal
monyempurnakan kualitas
gambar," paparnya.
Diakuinya, komik Islam saat

ini harus bersaing ekstra-keras
dengan komik-komik Jepang.
Untuk menandingi kartun Je
pang, imbuh dia, tentu tak mu-
dah. Di Jepang, kata Andi, komik
sudahkultursojakzaman dulu.
la menuturkan, pascabom atom
Nagaj-aki dan Hirosima, komik
digunakan untuk mensosialisa-
sikan cara bercocok tanam. "Se-
dangkan kita iebih banyak bertu-

tur bukan gambar," ungkapnya.
Meski begitu, minat baca

anak-anak di Indonesia saat ini
•  sudahmulainaik. Hal itu, kata
Andi, ditandai dengan banyak-
nya penerbit anak dan remaja.
Bila komik Korea sudah mulai

menggunakan vvarna, hingga
saat ini komik lokal teioitama
komik Islam masih belum ber-

; main dengan warna.
■  Menurut Ketua Kelompok Pe-
'  cintaBacaanAnak(KPBA)Dr
Murti Bunanta, di Indonesia bu-

j ku cerita bergambar belum men-
dapat perhalian scrius dari ma
syarakat perbukuan Indonesia.
Padahal, buku-)>uku soperti itu,
imbuh dia, bisa menjadi dasar
utama untuk mengajak anak

, mengenal buku dan menjadikan-
nya masyarakat pembaca.
Kehadiran komik Islam kini

menjadi sebuah harapan bagi
bangkitnya kembali dunia per-
komikan Indonesia. Terlebili,
komik Islam cukup efektif untuk
menyampaikan pesan-pesan ke- "
agamaan kepada anak-anak.

■ lie>i mslan
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U L A S A N

Surjoriinba Suroto, pengge-
mar'Komik, mewawanca-
rai penulis Rampokan [ava

dan Rampokan Celebes melalui
email. Berikut petikannya:

Apa yang membuat Anda
tertarik menulis buku ten-

tang Indonesia?
Ibuku lahir di Manado, 1941

dan itLiiah alasannya niengapa
saya penasaran dengan masa
lalunya serta kedua kakek-ne-
nek saya (kakek saya seorang
prajurit KNIL). Keluarga ibu ju-
ga banyak yang masih tinggal
di Sulawesi.

Mengapa Anda niemlHli Ja-
wa dan Sulawesi sebagai lo-
kasi kedua buku?

Saya meinilih Jawa karena ke-
banyakan buku tentang Hindia
Belanda dan perang kemerde-
kaan Indonesia berpusat di sini.
Selain itu juga karena banyak-
nya foto indah tentang Batavia
(kini Jakarta) dan Bandung
yang saya tcnuikan. Suinvvesi
saya piiila karena ibu pernaii
tinggal di Makassar dan saya ju
ga tertarik kepada Kapten Wes-
terling yang bertanggung ja-
wab atas berbagai aksi militer
yang menewaskan banyak war-
ga Indonesia.

Ada alasan tertentiTm^ig-
apa Anda memilih waklu ke-

jadian sekitar 1946, saat In
donesia bam saja menyata-
kan kemerdekaannya?
Ya, saya memilih periode ini

karena saya ingin bercerita ten
tang seprang pemuda Belanda
kelahiran Indonesia, yang kare
na sLiasana kemerdekaan inen-

jadikannya takditerima di Jing-
kungannya.

Dari kedua buku tersebut, .
Anda inencoba untuk menya-
tukan cerita dengan berbagai
peristiwa sebenarnya di Indo-
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nesia, Menurut peridapat sa-
ya hasilnya bagus. Sebagai
penulis, apakab Anda cukup
puas dejngan hasilnya? Apa
kab Anda merasa basil karya
Anda bisa lebih baik seandai-
nya saja memiliki lebih ba-
nyak waktii dan penelitian?
Ya saya puas. Tentu saja ada

beberapa halaman yang bisa le
bih baik dan mungkin saya
menggunakan sedikit alur ceri-
ta dan informasi, tapi saat itu
saya merasa,sudah mencukupi.

Apakah Anda mengguna
kan banyak buku referensi
untuk menjadikan buku An
da sedekat mungkin dengan
kenyataan? Banyak dari lu-
kisan Anda yang mcndckati
akurat dengan berbagai ke-
biasaan lokal. Sebagai contoh
pakaian, motif pakaian,
transporta.si dan rumah ting-
gal tradisional, seorang pe-
mangkas rambut di bawah
pohon, dan lainnya. Nam-
paknya Anda melakukan pe
nelitian yang serius dalam
menciptakan buku ini. Bagai-
mana Anda melakukannya?
Saya menggunakan banyak

' foto tua zaman Hlndia-Belan-

da, kota-kota, literatur,. novel
(bahasa Indonesia dan Belan-
; da), buku harian para tentara,
dll, Saya juga pergi ke Museum
Trbpis Amsterdam yang memi-
, lilq koleksi foto tua dari Makas
sar. Di kota Yogyakarta, saya ju
ga pergi ke Museum Tentara.

Coretan Anda sangat terj^e-
ngaruh dengan gaya Herge
(komikus legendaris asal Bel-
gia, pencipta Tintin)?
Ya saya sangat terpengaruh

oleh gaya Herge. Terutama bu
ku Tintin, Lotiis Birn. Buku itu
menceritakan pendudukan Je-
pang di negeri Cina. Komik ter-
sebut sangat membuka mata
saya: Anda bisa bercerita a pa-

pun melalui komik. Kakek saya,
seorang tentara Hindia-Belan-
da, gugur melawan Jepang saat
Perang Dunia II di Indonesia.

Berbeda dengan Herge, An
da tidak menggunakan ba
nyak warna. Hanya hitam,
putih dan cokelat muda. Apa
kah ini ditujukan agar gam-
bar terlihat lebih artistik?

Tidak. Semuanya tentang j
uang. Penerbit tidak memiliki I
cukup uang untuk mencetak- '
nya berwarna. Namun di lain |
pihak terlihat lebih bagus. Le
bih otentik.

Apakah Anda dapat ber
cerita sedikit tentang la-
tar belakang Anda?
Apa saja hasil karya
Anda di masa lalu?

Apakah pernah
niembuat buku ten

tang Indonesia se-
belumnya? Apa
kah bagian Iain
dan Indonesia

akan diikutser-

takan dalam

karya-karya
yang akan datang?

Saya lahir di
Amsterdam pada
1966 dan memi

liki seorang sau-
dara kembar.

Saya belajar
otodidak dan

sejauh ini se-
ring menger-
jakan iklan.
Hingga saat
ini belum

menyiap-
kan vvaktu

untuk ber-

konsentrasi

pada buku
yangbaru.
Sg^me-

rencanakan sesuatu lagi ten
tang Indonesia. Tak banyak

!  yang bisa diceritakan, karena
semuanya masih berupa ide.
Kedua Rampokan adalah buku
saya yang pertama tentang In
donesia; Karya pertama adalah
Muizentheater (Mice Theater), se-
buah buku komik tentang dua
saudara laki-Iaki di, Amsterdam
sekitar 1030-an, diterbitkan ,
oleh Casterman pada 1990.

I  Apakah Anda sering meng-.
unjungi Indonesia, terutama:

[  lokasi-lokasi yang memberi- ,
kansumberinspir^i? ' ;
Saya sudah tiga kali menguri- ;

jun^ Indonesia. Kota-kota
^Y-^rig saya kunjungi adalah Ja-'
karta, Bandung, Malang, Yogya,
dan tentu saja Makassar yang .
memberikan '
inspirasi terbesar terutama ba-

ngunan-bangunan tuanya dari
periode Belanda (1920-1940). i
Selain itu pemandanganjawa,
Bali dan Sulawesi (desa Bada)
memberikan banyak inspirasi.

Apakah ada kenangan ma-
nis tentang Indonesia?
Kenangan terindah adalah

saat saya mencari makam kelu-
arga di pemakaman bahgsa
Eropa di Ternate pada 1992. Se-
kelompok anak membantu
mencari makam kedua kakek -

dan nenek buyut saya. Seseo-
rang menghampiri dan saya
menunjukkan foto tua hitam- '
putih yang menggambarkan
makam tersebut dan ia memba-
wa saya ke sana. Yang menge- "
jutkan adalah ia mengenal be
berapa orang, yang tinggal'tak
jauh dari kompleks makam,
yang ternyata merupakan kelu-

arga nenek buyut saya. Ne
nek buyut asli dari Ternate
dan menlkah dengan seo
rang keturunan Cina, ka
kek buyut saya. Saya ber-
temu dengan seorang tua
yang menyebutkan ba- ,



iiyak sekali nnma keltiar
ga yang telah pindah ke

Bclanda. Pcrasaan saya saat
itii sungguh meiiakjiibkan.
Orang ini, yang asing bagi sa
ya, ternyatn adalah keluarga

saya. Padahal knmi terpi-
sah jauli, tcrpisah oleh

lautan yang luas. •

*

s

n tlQngen
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Dua Komik Itu
RAMPOKAHJAVA

engambil lokasi di pulau Jawa pada
1946, Indonesia baru saja menyata-

■ kan kemerdekaannya dari tangan pen-
jajah Jepang. Beianda yang sebelumnya feru-
sir cleh Jepang merasa periu untuk menun-
dukkan kembali Indonesia, terutama atas da-
sar kepentingan ekonomi Beianda. Ratusan
relawan dari Beianda dengan semangat
patriotisme berangkat ke Indonesia dengan
fujuan mempertahankan harga diri bangsa.

Alkisah seorang re/awan, Johan Knevel. da-
lam perjalahannya menuju Jawa secara tak
sengaja membunuh seorang rekannya di afas
kapal. Knevel kemudian dihantui perasaan •
ber.salah. Setelah mendarat di pelabuhan Tan-
jung Priok, Jakarta. Knevel masih dihantui pe
rasaan tersebul. Di mana pun ia berada, se-
akan-akan arwah rekannya tersebut terus
mengikutinya.
Dalam perjalanannya. Knevel mengenang

masa kecilnya saat ia menjalani masa yang
menyenangkan. Apalagi saat ia mengenang
inang pengasuhnya. seorang wanita Jawa
yang menyayanginya dan ikut membesarkan-
nya. Kenangan indah bersama Ninih, inang
pengasuhnya itu memberikan persepsi tersen-
djrt mengenai bangsa Indonesia. Dari Ninih ia
mengenal cerila-cerita rakyat. serta adal dan
kebiasaan suku Jawa.
Sementara itu. masih dihantui rasa bersa-

'ah. Knevel mulai meneliti barang-barang pe- '
ninggalan rekannya yang terbunuh itu. Ter-
nyata rekannya tersebut juga memiliki hu-

bungan erat dengan bangsa Indonesia. Hal ini
terlihat dari berbagai foto dan surat-menyurat
yang disimpan di dompetnya. Knevel mulai
mengalami konflik balin saat ia harus mena-
wan seorang wanita pribumi yang mengingat-
kan dirinya pada Ninih. Knevel membantunya
melarikan diri dari penahanan. serta dinyata-
kan desersi dari kesatuannya. o

RAMPOKAH CELEBES

M:
ayat rekan Johan Knevel diketemukan
nelayan yang sedang melaut di perair-
an Malaka. Beberapa rekannya men-

cungai Knevel dan mengikuti jejaknya. Satu
hal yang tidak diketahui mereka Johan Knevel
menggunakan nama samaran. Erik Verhagen.
Di lain tempat. kota Makassar. Knevel me-

nyusuri jalanan kota masa kecilnya. la berjum-
pa dengan beberapa teman semasa kecil dan
sampailah ia di bekas kediaman orangtuanya
yang lelah ditinggalkari. Setelah itu ia berzia-
rah ke makam kedua orangtuanya dan men-
can keberadaan Ninih. Belakangan ia menge-
tahui ada hubungan khusus antara ayahnya
dengan Ninih.

Di kota Makaisar Knevel berjumpa koman-
an pasukan, yang hendak menangkapnya

dengan tuduhan desersi. Knevel berhasil me-
nemukan Ninih. yang ingatannya terganggu.
di sebuah desa pedalaman Sulawesi. Akhir-
nya Ninih ingat kepada Knevel. Para pemburu
berhasil menemukan jejak Knevel, tapi terpak-
sa bentrok senjata dengan pasukan militer .
yang hendak menangkapnya dengan tuduhan
desersi. Knevel terbunuh ditengah-tengah
usahanya melarikan diri. •

Koran Tempo,15 Mei 2005
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U L A S A N

Peter van Dongen

menulis kisah fiksi

dengan mengambil .

lokasi beberapa

tempatdi Indonesia.

edua buku ko-

mik karya Peter
van Dongen,
komikus kc-

bangsaan Belan-
da, membcrikan arti ter-
scndiri bagi pembacanya.
Terutama jika pembaca
nya berasal dari Indone
sia. Mcngapa demikian?
Pemilihan judul pada ke-
dua buku komik itu saja
sudah menggelitik ke-
Ingintahuan. Merampok
Jawa dan Merampok Su
lawesi? Apa Isi komik ini
sebenarnya?.

Peter van Dongen me-,
nulis kisah fiksi dengan

• mengambil lokasi bebera
pa tempat di Indonesia
(di antaranya Jakarta, Su
rabaya, Blitar, Bandung
dan Makassar). Bahkan
sebagian di antaranya se-
cara spesifik meluklskan
suasana Tanjung Priok,. ,
daerah Pecinan di GIo-

dok, pedalaman Jawa Te-
ngah, Pasar Atom di Sura
baya, stasiun kefeta api,.

perkampungan, sawah,
dan perkebunan.
Anda juga bisa me-

nyaksikan suasana bong-
kar muat kapal di pelabu-
han, pangkas rambut di
bawah pohon, becak,
penjual jamu gendongan,
"warung nasi, adu ayam.

gladiator tradisional me-
lawan harimau, dan lain

sebagainya. Kebudayaan
lokal pun nampak sangat
mendekati kenyataan se-
hari-hari: pakaian keba-
ya, pria bersarung, pakai
an petinggi masyarakat
adat, dan seterusnya.
Kisah fiksi ini mengam

bil waktu pada 1945-1946
saat Indonesia baru saja
merdeka dari jajahan Be-
landa. Kini Anda mulai .

bisa membayangkan sua
sana tempo (ioefoe di ke-
dua buku komik ini

(Rampoknn Celebes meru-
pakan sekuel Rnmpokan
favli)-

Kisah fiksinya pun
menciptakan tokoh-to-
koh dari kedua pihak,
bangsa Belanda dan
bangsa Indonesia, di ma-
na keduanya saling berin-
teraksi. Hubungan yang
terbina terwujud dalam ■
berbagai bentuk. Mulaii
dari perte.mpuran pihak .

pejuang melawan pihak '
Bela.rida, dua insan berbe-
da bangsa yang memadu
kasih, dua sahabat yang. ■
berbeda akar budaya, .
hingga dua pihak yang.
mehjalin hubungan da-
gang yang balk. .
.  Bagi pembaca asal In- •
donesia, kedua buku ini .
terasa semakin akrab saat

membaca berbagai kosa-
kata yang tak asing seper-
ti "merdeka!", ampun!",
Lisir penjajah!", "bersiapl",
"serang!", ataupun "to-
longl". Seakan masih be-
lum cukup, masih ba-
nyak tambahan seperti
toko kelpntong bernama
Toko Ong atau Obat
Mandarin yang banyak'
dijumpal sepanjang ka-
wasan perniagaan.
Peter van Dongen tam-

pak mengeluarkan ke-
mampuan terbaiknya da
lam menciptakan kedua
buku komik ini. Dengan
pengaruh Herge, komikus
asal Belgia yang terkenal
dengan komik Tintin,
yang sangat kental dalam
setiap cqretannya, van
Dongen menggunakan
berbagai referensi dalam
"memindahkan" realita

ke dalam coretan gambar.
Cobalah te.ngok berbagai



^  ■--'>:V»v'-;r":-ViC' ■v-;.'t^-."-"it'-' ' ^ J

I-.. . . 1 ' ■. : ■-=;.■!'»; I -iJl V i LeMBii^'-

illlo
»V':' '4»' ^'.• ji. »*•.•/0
' - nrf^ . #:jv-

t...

-vv. ! hn '% t^'n ^'ti 2m
9r;/yf^ V

\ \\\ I

wm fMiulJSP
rumah iradisioiial dan ru-
moti adat, bcnluk-bciuuk
bangiinan, serta kendara-
an tradisional scperti bc-
cak, perahu dan andong,
Anda akan menyadari be-
tapa la bcrsiinggiih-sung-
guh dalam nionibuat kar-
ya niasterpiecc'-nya ini.

Mnngkin kita bertnnya-
tanya, "apasih hnbungan
van Dongen dengan ne-
geri Indonesia?" Ibunda
Peter van Dongen ternya-
ta keturunan Cina-Indo-
nesia dan pernah tinggal
lama di Makassar dan
Manado. Kisah-kisah tem
po doeloe ibundanya inl-
lah yang membiiat Peter
dari duiu memangakrab

dengan Indonesia dan
berniat mewiijutlknn ke-
cintaaniu'a dalatn bentiik
buku koniik,

Peter van Dongen inen-
dapatkan banyak sutnber
rcferensi dari rotn-foto
tiia milik ibunya dan dari
koleksi scbnah nuiseuni
di Amsterdam, Belanda,
Komikus miida kclahiran
Belanda pada 1966 ini •
mulai berkarya sejak
1990 dengan bukiinya

Xfiiizenthfoter serta meng-
akui besarnya pengnruh
Hcrge dalam karya-karya'-
nya.

Sayang kedua buku ini
hanya tersodia dalam ba-
hasa aslinya, yaitu Belan
da. Jika saja ada penerbit
di Indonesia yang berniat
mencrjeinahkan dan me-
ncrbilkannya, niscaya ke
dua judul ini akan nienja-
di pembicaraan hangat
para penggemar komik di
Indonesia, •sufjorimttasuroio,
penggomaf komik

itfiMtniil
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RSf-X TOpiK: KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN '

Komik Pun Perlu DikritisiK;...., jB . SEPERTI yang diungkapkan
oleh Sakai Eri, penulis komik
diiri Jepang, beberapa waktu la-

• . • lu di Universitas Sanata Dhar-
L ".mRU ma, pemerintah kota di Jepang

melaloikan sensor yang riunit terhadap masalah
seksual dalam komik, tctapi tidak melakukan
sensor terhadap masalah kekerasan. Karena itu,
banyak muatan kekerasan terhadap perempuan
di dalam komilc, baik dalam bentuk kata-kata
gambar, maupim cerita. Misalnya, tokoh perem
puan diberi minuman sehingga kehilangan ke-
sadaran lalu diperkosa. Sayangnya, inferioritas
pet-empuan seperti yang tampak dalam kekeras
an terhadap porompuan itu sangat digemari oleh
pombaca komik di Jepang yang didominasi oleh
laki-laki. Akibatnya, editor komik, yangjuga di
dominasi lakl-lald, mendorong para penulis ko
mik untuk membuat komik seperti itu.
Dengan demikian, komik Jepang, sebagai ba-

han bacaan yang telah mendunia, dapat berperan
besar menjadi media sosialisasi budaya kekeras-
an yang mengglobal. Ihnpa disadari, pembaca ko
mik tidak hanya mendapatkan efek hiburan dari
komik, tctapi juga mengintemalisasi nilai-nilai
kekerasan itu.
Proses intemalisasi ini dapat berdampak besar

tcrutema pada anak-anak yang sangat mengge-
mari komik dan membacanya tanpa diimbangi
dengan pengetaliuan tentang hpbungan yang so-
tara antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya,
•mereka dapat menganggap bahwa kodudukan in
ferior perempuan atau superioritas laki-laki ada-

lah hal yang alamiah dalam kehidupah ini. I
Dengan pemahanian seperti itu, anak lakidaki

berpotensi menjadi pelaku kekerasan terhadap'
anak perempuan. Di pihak lain anak perempuan
pun akan menjadi tak berdaya bila mendapat
perlakuan kekerasan karena menganggapnya
nasib mereka sebagai perempuan.' '
Dalam hal ini, pelarangan membaca'komilc bu-

kanlah tinda^an yang bijak dan cfektif. Bagaima-
napun, solain efek menghiburnya, komik juga
mcmpunyai potensi yang besar dalam pengem-
bangan imajinasi, krcativntas dan ranah efeksi.
Karena itu memberikan pengctahuan tentang
kesetaraan gender scjak dini kepada .seluruh la-
pisan masyarakat, sangat penting artinya. De
ngan demikian, masyarakat dalam membaca
atau menghasilkan karya, akan memiliki per-
spektif adil gender. Mereka pun tidak hanya bor-
posisi sebagai pembaca yang pasif, tetapi juga'
mcmpunyai daya kritis terhadap apa yang di-
baca. , '
Tidak hanya terhadap komik, kekritisan juga

diperlukan dalam menj^api media massa yang-
di satu sisi dapat juga berperan sebagai agen;
sosialisasi budaya kekerasan. Dengan demikian,;
pembaca sebagai kekuatan pasar dapat meng^-
nakan kekuatannya untuk hal-hal yang posi-;
tif, seperti mendorong anti-kekerasan dalam ko-,
mik karena kekerasan, khususnya terhadap pe-;
renipuan, adalah kejahatan terhadap kemunu-l
siaan.Q-k 1

Kiistina Dwi Leatari, Mahasiswd Fakulias
Sastra, Universitas Sanata Dharma.

^<-6 //
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PE-RCAKAPAN

Kamus Hidup
Naskali Kuno

BergajicumaRp60ribu

perbLilan. ia setiaphari

menyisirsatu persatu

ribuan naskah kuno untuk

diterjemahkan.

t" sianyji 81 tahun. la
pcrnah nicnjadi pcga-
wai paniongpraja dan
kcmudian beraiih

mcnjadi guru SMP.
Kini kakek dan ayah tiijuh
orang anak itu bergciut de-
ngan dunia pencr)cmahan.
Setlap hari KRTSoemarso,

Pontjosoetjitro duduk di Salah
satu sudut di ruang Rekso Pus-
toko, perpustakaan m'ilik Istana
Pura Mangkunegaran, Surakar-
ta. Telah 25 tahun ia mcnjalan-
kan ritual rutin itu: meinbuka
buku tua atau manuskrip kuno
lalu menerjemahkannya.

Ia menccrmati setlap huruf
dari naskah kuno yang sebagi-
an besar masih asli, huruf yang
tak biasa dan bahkan asing bag)
orang zanian MTV kini: huruf-
huruf Javva kuno dan Sanseker-
ta. Ia menikmati saat-saat suJit

mencari jxadanan kata atau ine-
rangkai-rangkai cerita dari nas
kah yang tak iengkap. la me
nikmati map bail kertas tua
yangsudah menguning. la me
nikmati pckerjaan sunyi itu.

Soemarso merasa tak sedang
menckuni pekerjaan yangsia-
sia. Jiistru sebaliknya, "Saya me
rasa bangga bira bckerja di sini,
meski slidah tua masih bisa

menyumbangkan sesuatu bag!
anak cucu kita," katanya.
Bersama tujiih penerjemah

yang lain, ia bak kamus hidup
naskah kuno. Setiap hari ia me-
nyisir satu per satu ribuan nas
kah kuno koleksi perpustakaan
yang didirikan oleh KGPAA

Mangkunegoro IV itu. Mang-
kunegoro IV laiiir dengan na-
ma Raden Mas Sudiro (1811-
1881). Pada usia rnuda, ia ge-
mar menulis dan mengumpui-
kan manuskrip-manuskrip ke-
rajaan. KGPAA Mangkunagoro
VII (memerintah pada 1916-
1944) kemudian memperkaya
koleksi kakeknya itu.

'  Awalnya, Rekso Pustoko
mengumsi dan menyimpan su-
rat-surat dan arsip-arsip Istana
Pura Mangkunegaran. Setelah

'  itu berkembang, menyimpan
berbagai informasi, tulisan, bu-

\ ku-buku dan tulisan karya

Mangkunagoro maupun karya
sastrawan Pura Mangkunegaran.

• "Berlkut pcrcakapan Anas
Syahirul dengan ayali dari tu-
juh sarjana tersebut tentang' •

•; profesi langka yang ia tekuni:

Bagaimana Bapak bisa'ber:
gabung sebagai penerjemah -^;
di perpustakaan ini?
Awalnya saya jadi abdi dalem

Mondropuro, yakni bagian dari
Istaiia Mangkunegaran yang
bertugas mengumsi urusan di-
nas Istana Mangkunegaran. Dari
Sana kemudian beraiih sebagai
pegawai pamongpraja dari 1939
sampai 1946. Bcgitu status pa
mongpraja dihapus maka saya
beraiih menjadi gum SMP, me-.
mcgang mata pelajaran bahasa -
Jawa. Setelah pensiun pada
1980, saya memutuskan menja
di penerjemah naskah-naskah
kuno di perpustakaan ini.
Saya ingin mehgabdikan diri

di sini agar ilmu saya berguna,
karena jarang yang mau menu-
larkan ilmunya kepada generasi
muda. Saya bangga bekerja di
sini. Meski sudaii tua, saya ma
sih bisa menyumbangkan se
suatu bagi anak cucu kita. Kan
banyak anak sekaiang yang su-
dah tidak bisa lag! membaca
sastra Jawa asli.

Kesulitan apa yang ditemui
selama ini?

Masalah utama yang ditemui
di sini adalah kondisi naskah
>ang kebanyakah sudah lapuk,
sudah ndak utuh, banyak bagi
an yang hilang. Kalau itu da-
lam bentuk sekar (tembang),
maka kita bisa mengira-ngira
untuk melengkapinya. Soalnya
dalam tembang sudah ada pa-
tokan-patokan bakunya. Misal-
nya tembang berbentuk pang-
kur, maka akhirnya bisa diketa-
Tiui akan ke mana. Tapi kahu
itu naskah dalam bentuk ka-

rangan biasa (aksara atau pro-
sa), sulit untuk melengkapi,
apalagi jika naskah sudah hi
king entah karena robek atau
tidak jelas. Banyak naskah yang
sudah rusak sehingga kami se-

'ringkaji kesulitan mengartikan
atau m^mbachnya.



Terns kalau tidak lengkap
apayangdilakukan? .
Biasanya kita kosongi yang ti

dak lengkap tersebut. Dalam
pcnerjemahannya kita bed
penjelasan bahwa naskah in!
belum lengkap. Kita kadang jii-
ga sulit menentukan karya sia-
pa, karena banyak karya yang
tidak disertai pengarnngnya.

Apa yang dibutuhkan un-
tuk menjadi pcnerjeinah nas-
kah-naskah kuno?
Yang paling utama adalah

liarus uiet, telaten, tcliti dan sa-
ngatmcmbutuhkan kesabaran.
Kalau ndak sabar ya jangan co-
ba menerjemahkan. Banyak
naskah yang sudah tidak leng- '
kap iembaran"maii"pun tanda
tulisannya, karena naskah itu
sudah terlalu tua. Banyak Icm-
bar yang sobek atau dimakan
rayap. Banyak tullsan yang su-

r

litdibaca, karena sudah tidak
jelas warnanya.

Kita juga harus bisa mengira-
ngira naskah ini ditulis pada ma-
sa pemerintahan siapa. Pada saat
itu tradisi atau suasana pcmcrin-
tahannya bagaimana. Itu perlu
agar pcnerjemahannya tepat. ja-
di kita juga harus tahu scjarah
niasa lain. Uuar belakang masa

:  lalu juga harjs tahu, misalnya
dull! kan masa feodal di mnna
kckuasaan berada di tangan raja.
Kekuasaan raja itu absolut. Ma-
syarakat sangat menjunjung
tinggi kerajaan. Buku yang kita
terjemahkan tidak kering jika ki
ta mengctahui sejaraii dan iatar
belakang masa lalu.

Apa jenis huruf di naskah
tersebut?

I

Ada yang pakai huruf Jawa
kunp dan Sansekerta atau huruf
K^i^fTapi banyak pula naskah

yang menggunakan gabungan
huruf Jawa kuno dan Sanseker
ta, atau dalam islilah Jawa biasa
disebut kekawin, yakni gabung
an dua huruf atau lebih.

Belajar bnhasa Jawa kuno
di mana?

Dull! saya sudah diajari orang
tua saya. Saya juga mcnuntut il-
mu pada orang-orang tua za-
man dulu dan belajar di sckolah
formal yakni HIS dan MULO
(sekolah dasar dan sekolah me-
nengah di zaman Kolonial Be-
landa). Sava waktu muda kan
juga mengnbdi di Pura Mangku-
negaran sehingga secara otoma-
tis belajar bahnsa Jawa di sini.'

I Sudah menerjemahkan be-
rapa buku?
Wah ndak pcrnah menghi-

tung, sudah seratusan lebih. Po-
koknya kita selesai satu buku.



ambil buku lainnya dan luiak
menghitung satu per satu.

. Butuh berapa. lama unttik
menerjemalikan?
Selesainya proses penerje-

mahan tergantung tebal tipis-
nya buku. Satu buku minimal
dua bulan untuk yang tipis.
Untuk buku yang sangat tebal
bisa sampai enam bulan. Itu ba-
ru penerjemahan, belum diko-
reksi dan diketik. Untuk ram-
pung hingga selesai ketik bisa
memakan waktu tiga bulan un
tuk buku' yang tipis. Kalau te
bal, bisa mencapai delapan bu-

. Ian. Itu rata-rata. Apalagi kami-
/kami yang mcnerjemahkan ini
kan sudah tua-tua sehingga te-
naganya juga terbatas.

Karya-karya siapa saja yang
diterjemahkan?
Kebanyakan adalah karya-

karya tanpa nama. Jadi hanya
judul-judu! saja yang ada di si-
ni. Kebanyakan adalah karya

• para sastrawan yang hidup se-
jak zaman Mangkunegoro I. Pa-
da umumnya, karya yang saya
terjemahkaii adalah karya yang
nama pengarangnya tak ditulis
di buku. Misalnya Serat Retjw

■. Panebo, isinya tentang perang
•  para raja-raja zaman dulu. Ke-
'  banyakan yang saya terjemah-

kan ada kaitannya dengan seja-
rah pada masa lalu dan cerita
pewayangan.

Karya-karya besar yang sudah
diterjemahkan di perpustakaan
ini antara lain karya KGPAA Sri
Mangkonegoro IV seperti Serat
Wrcdhaiama (berisi nasihat ten
tang filsafat kehidupan), Serat
Tri/wMO (tentang kewiraan),
Laksita Raja (tentang ajaran ke-
pemimpinan Jawa). Karya-kar
ya besar itu biasanya digarap ra-
mai-ramai dalam satu tim.

Perpustukacin Rekso Pu^toko
Apakali sctclnh diterjemah-

kaii tenjs dibukukan?
Scmua yang kita tcrjemahkan. ,

direncanakan dibukukan. lapi
kan itu juga tergantung dana
yang tersedia. Sayatidak tahu
kalau soal dana. Itu sudah ada
yang mengurus sendiri. -

Bapak dibayar berapa?
Wah ini bukan soal bayaran.

Saya kerja di sini karena peng-
abdian.

Tapi kan dibayar?
Ya. Rp 60 ribu per bulan. Ini

sekadar uang transportasi. Se-
lain itiv ada hitungan tamba-
han yakni dari buku yang diter
jemahkan itu dihitung Rp 3 ri
bu per lembar. Kemudian sete-
lah diketik oleh juru ketik kita
punya kevvajiban mengoreksi,

. nanti ada biaya koreksi Rp 600
• pec lembar.

Apakah gajl sebesar itu cu-
kup untuk hidup?

Hahaha... ya ini kan bukan
untuk mencari pendapatan.
Untuk kebuiuhan liidup sehari-
hari, saya mengandalkan uang

pensiun dari pegawai negeri si- 1
pil. Hasil dari penerjemahan '
hanya untuk tainbahan. ;

Bagaimana mengetahui asli
tidaknya naskah yang diterje
mahkan?

Kita bisa.melihat dari karakter
hurufnya. Huruf-huruf lama itu
punya karakter tersendiri. ^
Orang awam tentu sulit mem-
bedakannya, tapi kami sudah
terbiasa. Kami bisa merasakan-
nya. Apalagi kalau pakai tulisan
tangan, lebih mudah untuk
mengenali keasliannya. Yang
sulit itu kalau pakai huruf cap.
Kami kesulitan menentukan
keasliannya. Tapi yang pakai
huruf cap jarang sekali.

Apa tidak ada orang muda
yang tertarik menekuni pe-
neriamahan naskah kuno?

Begitulah. Tidak ada generasi.
penerus dalam penerjemahan
naskah-naskah Jawa kuno. Seti-
daknya jarang ada generasi mu
da yang mau mempelajari baha-
•sajawa kuno. Padahal banyak
naskah yang belum selesai diter-

•  jemahkan, sementara kami ini;
sebentar lagi pikun. •anassyahimt: /

RUANG B'ACA MEl 2 0 0 5
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) erpustakaan Rekso Pustoko
menempati bangunan dt sebe-

_  lah kiri bagian depart Istana
Pura Mangkiinegaran yang terdiri

, atas dua lantai. Memasuki gedung
_ itu, kite tak blsa segera merasakan
- bahwa tempat itu sesungguhnya
rnerupakan saiah satu aset pustaka
terpenting di Indonesia.
, Rekso Pusloko menyimpan
29.250 judul buku dan inanuskrip
tua. Sebagian besar masih asli de-
ngan bertuliskari huruf Jawa kuno
maupun Sansekerta.

"Tapi tak semuanya naskah kuno.
Ada juga skripsi dan desertasi dari
para mahasiswa yang mengambll
tertia tentang perpustakaan ini," ka-
ta KRNgt Slti Koestini Soemardi,
Kepala Pelaksana Perpustakaan
Rekso Pustoko.

Naskah-naskah kuno di perpusta
kaan itu satu per satu telah dlterje-
mahkan. "Meski proyek penerje- ,
mahan ini sudah dimulai sel {tar
1970-an, tepi masih banyak naskah
tua yang masih asli dan belum di-

29.250 Buku dan IVIanuskrip Tua
sentuh untuk diterjemahkan. Tenaga
di perpustakaan ini juga terbatas, '
kebanyakan sudah sepuh (tua),"'
ungkap Koestini.

Koleksi buku Rekso Pustoko
•awainya berbahasa Jawa kuno,
Sansekerta, Kawi, bahasa Bela'nda,
Inggris, Prancis dan Jerman. Sri" • '
Mangkunegoro IV dikenai mengua- ~
sai beberapa bahasa asing. Puluh-
an karya Sri Mangkunegoro iV yang
dikenai suka menulis ini tersimpan
dengan rapi di perpustakaan ini. Se
bagian di antaranya sudah diterje
mahkan.

Koleksi lain perpustakaan ini: tu-
lisan-tulisan tentang sejarah, babad
tanah Jawa. cerita wayang, pakem
wayang. piwulang, cerita Islam, Injil
Jawa, tembang-tembang.

Ketika ditanya berapa buku yang
masih asli berbahasa Jawa kuno
dan belum diterjemahkan. Koestini
mengaku belum sempat mendata-
nya. "Manajemen di sini sangat se-
derhana, yang jelas sebagian besar
koleksi kita masih karya asli dan be

lum diterjemahkan," kata nenek ber-
usia 79 tahun ini. "

Keseluruhan tenaga yang bekerja
di Rekso Pustoko kebanyakan para ■
pensiunan, baik pensiunan pegawai

. pamongpraja, guru, sampai pensi-' ■
unan militer. Perpustakaan ini setiap
haribukapukui 09.00 hinggapukul :

,  13.00 WIB. ^ . ■ . v,;:
Di perpustakaan ini ada detapan "

orang penerjemah (atau mereka ■
biasanya juga mengistilahkan de- •
ngan sebagai alih aksara), tiga
orang juru ketik dan empat orang
pembantu umum. Para penerjemah
ini semuanya sudah berusia lanjut.
Mereka pun kadang tidak setiap ha-
ri datang ke perpustakaan, apalagi .
jika ada kepentingan tertentu.

Keberadaan penerjemah ini se-
ringkali diabaikan, begitu pula de
ngan perannya yang berpengaruh
pada perkembangan perpustakaan."
Padahal dari merekalah generasi
sekarang bisa menikmati karya-
karya masa lalu.

• anas syahlrul

Koran Tempo,15 Mei 2OO5
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Membanguh Tradisi Baca dan
''Kampoeng Baca"

KOWI'AVMH SAMSUL HADI

Tradisi Baca — Rendahnya minat baca di kalangan masyarakat Banten mendorong
, aktivis Badan EksekutifMahasiswa (BEM) IAIN Sukan Maulana Hasanuddin Banten .
menggelar "Kampoeng Baca Banten" di salah satu lorong jalan di kampus itu, 3-10 Mei'
2005. Akibat minimnya dana, stan-stan buku dibuatsederhana ddri bambu. . . .

"Pendidikan kita tidak ineng-
anjurkan bagaimana mcncinlai
77ieTnbncn dan mcnidvi, inilah
kecelakacm terbesa?- bang:ia ki
ta."

UNGKAPAN Supailo
Brata—penulis sastra
Jawa peraih Hadiah Sas

tra Rancage tahun 2000—di
atas dikutip Rektor Inslitul
Agama Islam Negeri (IAIN)
Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, Serang, Prof Dr HMA
TLhami, pada sambutan pem-
bukaan acara "Kampoeng Ba
ca Banten" di kampusnya, Se-
lasa (3/5), untuk mengingatkan
pentlngnya tradisi baca-tulis.
Sebagai salah satu inlelek-

tual di Banten, Tihami mej-asa

prihatin atas rcndahnya minat
membaca di kalangan masya
rakat Banten. Hal ini tidak le-
pas dari kebodohan, keniiskin-
an, dan kui'angnya tingkat ke-
sadaran masyarakat akan pen-
tingnya ilmu pengetahuan.
Data stalistik di atas kertas

yang menyebuikan 82 persen
wiu-ga Banten pada tahun 2003
telah mengenyam pendidikan
dasar bukanlah indikator ka-

darintelektual dan kesadaran

membaca masyarakat Banten.
Atas dasar itulali Badan Ek

sekutif Mahasiswa (BEM) IAIN
Sultan Maulana Hasanuddin
Banten menggelar "Kampoeng
Baca Banten" selama sepekan
penuh, yang dibuka secara res-
mi oleh Gubernur Banten Djo-

ko Munandar.

"Kampoeng Baca Banten'i.. ■
diselenggaiakan di sebuah lop,
rong jalan di kampus tei"sebut.
Beberapa gubuk bambu didi-
rikan di sepanjang lorong'jalan
untuk menyajikan buku-buku
dari penerbit di Jakarta. Tak
jauh dari deretan gubuk itu,
disediakan panggung tmtuk
memcntaskan musik.

Menumt Program Officer
"Kampoeng Baca Banten",
Hanafi Gemblong, acara sepe
kan itu memang tak cuma ter-
kait masalah perbultuan. Aca
ra bedah film dan panggung
musik sengaja ditampilkan di
sela-sela bedah buku agar
warga yang tak suka buku mau
datang dan "berkenalan" de-
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vingan budaya membaca.
la mengatakan, karena mi-

himnya dana, pihaknya tidak .•
• itiungMn menggelar acara me^. '
/wah dengan nama-nama yang''
■ keren, sep^i Book Ibir, Ban-
ten iExpo, dan Iain-lain. Penyei^
lenggaraan itu ba^an teroi- , s

1 lang kegiatan nekat karena ti- ;
dak didnkimg banyak sponsor. |
. Dari 14 penerbit yang diren-
cahakan, hanya tujuh penerbit
berpartisipasi dalam acara itu,
yal^ Gramedia, Mizan,
,LP3ES, Gema Insani Press,
Bulan Bintang, LkiS, dan Ga
gas Media. Sisanya adalah
Rumah Dunia, Toko Buku Ti-
sera, dan Perpustakaan Biro
Humas Provinsi Banten.

Terobosah yang digelar
anak-anak muda Banten itu

cukup penting untuk terus
menggelindingkan minat baca
ke tengah-tengah masyarakat.
Para aktivis BEM itu merasa.

bahwa masyarakat Banten saat
ini masih diliputi bayang-ba-
yang k^bbdohan dan kemiskin-
an. Mereka pemaya, kunci uta-
ma untuk keluar dari perang-

^ kap kebodohan dan kemiskin-
an adalah membaca.

•  "Sudah saatnya kita buka
'• mata, buka telinga, untuk terus
membaca setiap perkembang-
an infomiasi apa pun," kata \
Hanafi Gemblong. Beberapa

penulis dan tokoh buku, seper-
ti Yessy Gusman, Moammar
Einka.sejarawan Nina H Lu-
bis, dihadirkan untuk meng-
gairahkan masyarakat Banten
pada vuunia baca-tulis.

GUBERNUR Banten Djoko
Munandar mengakui tidak
mudah membentuk sumber da-
ya manusia di Banten. Akibat
minimnya kemampuan daerah-
daerah terpencil di Banten,
masyarakat kesulitan memper-
oleh bahan-bahan bacaan. la
berharap para penerbit mau
menyediakan ragam bacaan
bermutu dengan harga yang
terjangkau masyarakat.
Pemerintah Provinsi Banten

membangun minat baca itu,
antara lain, dengan mendiri-
kan Perpustakaan Daerah yang
kini mempimyai 19.623 eksem-
plar buku daii 8.701 judul. Me-
nurut Kepala Seksi Akuisisi
Peipustakaan Daerah Banten
Yaya Suhendar, awalnya tidak
mudah meyakinkan pendirian
peipustakaan itu.
Banyak pihak menganggap

remeh terhadap arti penting-
nyd perpustakaan, termasuk
kalangan birokrasi maupun
DPRD Banten. "Alaaah... per-,
pustakaan, anggarannya tidak..
usah gede-gede. Buat apa ge-
de-gede untuk perpustakaan,
bangun dulu minat baca," kata
Yaya, menirukan ucapan bebe- .
rapa anggota DPRD Banten
yangsinis.
Kini, perlahan-lahan kesa-

daran minat baca di kalangan '
masyarakat Banten terus diti^
upkan. Dari munculnya ta-
man-taman bacaan, seperti
Rumah Dunia yang dikelola
novelis Gola Gong hingga aca-
ra-acara seperti "Kampoeng
Baca Bantpn", adalah upaya
imtuk terus menggairahkan ■
minat baca itu terus mengge-
linding.
Mengutip ilhami, melalui

gerakan budaya baca ini dihp-
rapkan suatu saat masyarakat

• Banten memosisikan membaca
sebagai suatu kebutuhan. "Se-
bagaimana orang beipakaian,
tanpa beipakaian orang tidak
dihargai dan dianggap tidak i
berctika." (SAM) ' '

Kompa(f^,6 Mei 2005



RERAN ibu sangatpenting dalam menumbuhkan ;
minatb^ca pada.anak-angk, karena sebagian bes'aribu ■ '

lebih banyaK dekat dan herinmaksi dengan anak daripada ayahy
■  Dengan mendongengkan tiap matam sebelum anak tidur,

' ■ " akan memolivasi anak untuk terbiasa mendengar cerita: . . ,
Lama kelamaan, anak akan semakin ingin tabu kelanjutan

:■ daricenta-centatersebut dan berinisiatif untuk, ' - v ,
•  .membaca sendiritanpa bantuan darilbunya._ i

"Saya merasa sedih sekali, kalau meli-
hat anak-tmak tidak dapat belajai- kare
na tidak meniiliki buku. Moreka yang
punya buku kok tidak menianf'aatkan

, dengaa baik, setelah selesai membaca
[kok dibuang begitu saja. Mbok ya disim-

• . pan atau diberikan di perpustakaan
yang lebih membutuhkan," ujar
aitis senici", Rima Melati, ketika
ditemuiiL?? disela-selaperesmi-
an Perpustakaan Adinda 4 di
Keliu-aiiaii Ibrban.

Keprihatinan tersebut,
mendorong Rima luituk men-
dii'ikan Yayasan Adinda, gu-
na merafasilitasi anak-anak
yang tidak mampu membeli
buku padahal memiliki mi-
nat baca yang tinggi. Selain

itu Rima yang pemah tinggal
lama di Yogya, tergerak hati-
nya untuk membeiikan sarana
pendidikan anak yang tidak
menjemukan. Ketilca istri Frans
Hmrbuan ini melihat sekclompok

anak-anak kecil pada malam hari sekitar
puk\iJ 18.00 WIB selesai mengeijakan'
PR, hanya bermain-main di halaman.
Lantas timbul dalam benak Rima dari
pada bermain-main di malam hari lebih
baik anak membaca buku. cerita non
pelajaran.

Saat ini, Yayasan Adinda telah memi-
Uki 4 buah peipustakaan anak di Yogya-:

. karta, yaitu di Ngemplak, Tbmbi, Bener:
dan Ibrban. IColeksi bukunya sudah seki-;
tar 8.000 buku yang terdiri dari buku
cerita, kepahlawanan, dongeng, .penge-
tahuan umum dan buku-buku.bacaan •
anak yang lain. Buku-buku tersebut di-.
dapat Rima dari teman-temannya serta
sponsor yang membantunyajsehingga
terkumpul sebanyak itu. Seorang teman-
nya bahkan diminta menyumbang 2
buah buku namun temyata membawa^
sekitar 80 buku. Obsesi Rima kini, ingin
menambah lagi jumlah perpustakaan
anak, khususnya didaer^-daerah ter-.
pencil.

'Buku adalah salah satu sarana untuk.
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mencerdaskan kehidupan bangs^ se-
hmgga memotiyasi anak untuk memba-

adalah investasi masa depan anak
Kualitas bi^ anak, saat ini saya rasa
sudah makin ba^s sehingga aman un
tuk ̂ akses anak. Jadi, tidak ada alasan
untuk anak tidak mau membaca biiku
karennsangat bermanfaat kelak. Untuk
memotivasi hal itu peran orang tua dan
guru sangat dibptuhkaii," terang ibu li
ma orang putra ini.
Menurut Rima, minat membaca bu-

kan nierupakan bakat bawaan sehingga
Mak dapat dipupuk untuk gemar mem
baca buku. Dan anak-anak dari kalang-
an tidak mampu, dapat memanfaatkan
taman bacaan maupun perpustakaan
anak untuk mengisi waktu luangnya.
Danpada bermain-main lebih baik digu-
nakan untuk penambah pengetahuan.
dengan membaca bermacani-macam bu
ku, begitulah naluri keibuan Rima.
Dalam memberikan pendidikan (li ru-

mah, menurut Rima seorang ibu memi-
liki peran sebagai bos dan ayah mencari
uang. Karena ibu yang paling dekat dan
bpiyak berinteraksi dengan anak se-
bingga ikatan emosional ibu dan anak
akan terbentuk uiituk memudahkan ibu
mendidik anak. "Anak belajar membaca
untuk yang pertama kali pasti akan
dibantu oleh ibunya. Dalam hal ini wak
tu untuk ayah menemani anak hanya
sedikit sehingga ibu benar-benar memi-
liki tanggung jawab dan peran yang
penting, tegasRima. (Anik)-xn

Kedaulatan Rakyat,22 Mei 2005
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B^lcu Adalah
Jende Duma

bleh: Yoke Yuliana/M&C!

BUKU adalah jendela
dunia? Apa sih maksud-
nya? Bagaimana bisa

buku yang cuma terdiri dari
lembaran-lembaran kertas
penuh huruf itu menjadi
jendela? Memangnya buka
tembus pandang seperti kaca
jendela? Kan nggak mungkin
kita mengintip atau mellhat ke
luar lewat buku. Hm.». jangan
sniah, meski tidak tembus
pandang, kita bisa melihat ke
luar melalul buku, Iho.
Ke seluruh dunia, lagi! Mau
tahu buktinya? Kita simak yuk
pengalaman teman-teman kjta
yang cinta buku Ini.

"Buku disebut jendela dunia karena
banyak Informasi yang bisa kita '
dapatkan dari buku," kata Sri jzzati'
Setyo Soekarsono, noveiis cilik.
Hal ini pun dibenarkan oieh RizkyAbi
Rachmadi, si pemain bisbol ciiik.
Kalau menurut Oriana Eidelweiss,_
keias 4 SDN Pondok Labu 11 Pagi,
buku disebut jendela dunia
karena di daiam buku ada
banyak pengetahuan.

PENDAPAT,teman-teman.
ini memang benar. Dari
mana kita memperoieh

informasi atau pengetahuan
tentang peiajaran di sekolah?
"Dari buku peiajaran, kan?
Namun, masih banyak iagi

informasi atau pengetahuan
yang bisa kita dapatkan di
luar buku peiajaran
sekolah kita.

•^1 BU Yessy Gusman, pemilik
Yayasan Bunda Yessy mengata-
kan, "Keasyikan membaca adalah

kita bisa mengembara dan menyerap
ilmu pengetahuan." Mengembara
iewat buku adalah cara yang paling
murah daripada kita harus pergi ke
tempat itu iangsung, Kita bisa
mengetahui kehidupan di Kutub
Utara tanpa periu datang jauh-jauh
dan kedinginah di sana.

Kita juga bisa menyerap iimu penge
tahuan tanpa periu melakukan
peneiitian bertahun-tahun seperti
yang dilakukan para iimuwan.'
Sebagai contoh. kalau membaca ̂
buku pengetahuan popular berjudul .■
Einstein Aja Gak Tau, kita bisa tahu -
penyebab. mengapa telur rebus lebih.
cepat matang di New York City
daripada di Mexico City. Asyik, kan?.

\  ASiH ada keasyikan buku .
yang lain, Iho. Izzati yang- /
masih duduk di keias 4 SD. ,

Istiqomah ini mengaku suka memba-.
ca buku karena asyik. Buku bisa
membuatnya berimajinasi. Izzati
sampai terbayang-bayang. kehidupan
di asrama karena buku karangan.

Enid BIyton, salah ■
satu pengarang
favoritnya, yang
menceritakan seru-
nya kehidupan '
cewek-cDwek yang
tinggal di sekolah „



Inggrisl'pad^^^^ '
Foto; dok pribadi as > ^

Izzati belum pernah ke Inggris, Iho.
Semua itu karena imajinasi.

Berimajinasi itu asyik, lho\ Coba
bayangkan kita bersekoiah di
Hogwarts seperti Harry Potter.
Belajar sihir, bersahabat dengan si
besar Hagrid, bermain quidditch,
menerobos peron kereta 9 74, bahkan
bertemu Lord Voldemort! Hiii... Wow!
Hal semacam in! hanya bisa terjadi
dalam bayangan kita saat membaca
Harry Potter.

EMUA teman yang ada di sin!
suka membaca segala jenis
buku. Namun, apa sih

sebenarnya yang paling mereka
favoritkan? Abi paling suka membaca
buku biografi tokoh terkenal. Dari
tokoh-tokoh itu, Abi bisa mengetahui
pengaiaman dan mendapatkan iimu,
katanya. Sedangkan Ori menyukai
komik Gober dan Scramble B\
Namun, tak cuma suka komik, Ori
juga suka membaca novel. Bahkan
tidak tanggung-tanggung, dia paling
suka novel karangan Agatha
Christie! Ori bisa menyelesaikan
membacanya dalam dua hari saja.
Padahal, novel-novel Agatha Christie
ini adalah serial detektif dan
misteri serta lumayan tebal.
Kalau tidak tahu, coba deh ^1
tanya pada orangtua atau .
kakak kalian tentang Agatha

habis dalam dua

hari, sebenarnya kapan dan
- ' di mana sih membacanya? Hg|l|n

Ori biasa membaca setelah BRiwl®
selesai belajar'dan sebelum

Foto: Chrls/XY-Kids!

tidur. Abi tidak memiliki

waktu khusus untuk

membaca. Berhubung dia
sibuk latihan bisbol juga, tidak tiap ̂ \ '"
hari Abi membaca. Hanya jika ada '
waktu luang saja. , - . '>•;

Membaca buku memang bisa
dilakukan setiap saat. Jika belum
selesai, kita bisa berhenti dulu, lalu ■;
dilanjutkan keesokan harinya tanpa
takut ketinggalan cerita. Berbeda
kalau kita nonton film di televisi, mi-
salnya. Jika kita berhenti, padahal
filmnya belum selesai, ya kita akan, . •
ketinggalan ceritanya.

m m EMBACA buku juga bisallli dilakukan dl mana saja. Ori dan
llfiAbi lebih memilih membaca di'
kamar, sementara Izzati bisa
membaca di mana saja. Tak ada
tempat khusus. Bahkan di dalam
kelas, saat sedang menunggu guru
datang atau saat tak ada pelajaran
pun, Izzati lebih memilih membaca,
sementara teman-temannya asyik
bermain. Gara-gara kebiasaannya
membaca di sembarang tempat ini,
Izzati memiliki pengaiaman lucu.
Pernah suatu saat, dia bersama orang
yang suka bantu-bantu dl rumahnya
naik angkutan umum. Izzati asyik
membaca novel. Maklum, baru bell.

Sampai.suatu ketika,
Izzati merasa kok
angkutan umurnnya
berhenti cukup lama,
tidak jalan-jalan.
Semua orang di dalam
angkutan umum
memandang ke arah

. Izzati. Lalu, ibu yang
duduk di sebelah Izzati
mencolek. dan
memberitahu bahwa
pembantunya sudah

Siapa bilang kalau
membaca buku lantas
membuat kita tidak
bisa bergaul atau
melakukan aktivltas
lain? Abi masih tetap
rajin berlatih bisbol dan
berprestasi. Bahkan,
buku biografi meng-
inspirasi dan men-

J  dorongnya untuk
lllTTIwmWP membuat otobioorafi '



: 4'^
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dirinya sendiri) yang

adalah pengalaman Abi
bermain bisbobsejak
2003-2004. Abi
mendapat inspirasi
setelah membaca biografi Derek
Jeter, pemain terkenal New York
Yankees. Abi paling menyukai buku
yang berjudul The Life You Imagine
ini. Abi juga menyukai buku The
Meaning of Ichiro, tentang pemain
dari Jepang yang bermain untuk
Major League Baseball.

LALU bagaimana dong dengan
teman-teman yang kurang
beruntung karena tidak punya

buku atau tidak punya uang untuk beii
buku? Kan bisa

meminjam di perpus-

sekltar taman bacaan '
itu rajin berkunjung Iho.

Suasana di

•Foto; dok p

 salah satu Taman Bacaan Anak GuSfTianl

Foto: dok pribadi

rIbadi

Mereka dipersilakan membaca buku
sepuasnya di situ.

Kalau kita sendiri tergolong anak
yang cukup beruntung karena memi-
liki banyak buku, sepertinya menarik,
juga kalau kita membuat taman
bacaan mini di rumah. Tujuannya agar'
teman-teman yang tidak memiliki
buku bisa ikut membaca seperti kita.
Takut bukunya hilang jika dipinjam?
Beritahukan saja kepada teman-
teman agar membaca di tempat saja,

tidak dibawa pulang.

HM, bagaimana? Sudah
tertarik untuk membu-
ka jendeia dunia kita?

Bersiaplah berkeiana, men-
jelajahi kehidupan dl tempat
yang jauh... tanpa periu be-
ranjak dari tempat duduk
kita sekarang. Mau duduk '
di lantai, di sofa, atau di .
bawah pohon rindang sambil-
menikmati semiiir angin, •
menghirup teh hangat, -
ditemani pisang goreng
buatan ibu? Piiih yang
paling asyik buat kamu!

KOMPA S
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Oleh: Yoke Yuiiana/M&Ci

yS Lisahakan untuk seiaiu
T menyampul buku kita
i dengan plastik setelah
dibeli.

2Gunakan pembatas buku
untuk menandai
halaman. Jangan

biasakan r.ielipat
ujung kertas.

9

Jagalah agar tidak
« sampai terkena air.

Kalau kena air, kertas
akan menjadi keriting.
Jelek, kan?

Jangan sampai terkena
minyak. Kalau tangan
kita berminyak atau

kotor sehabis makan,
bersihkan dulu sebelum
memegang buku.

Simpanlah di rak atau
H  meja dalam. posisi
" . berdiri. Jangan

■ ditumpuk-tumpuk.

S Bersihkan secara teratur
debu yang menempel di
buku-buku koleksi kita.

■olo: Yoke'^&C!



Ibu Yessy

Foto: Yoke/M&C!

§ BU Yessy Gusman
j membagikan tips-tips
agar kita suka baca buku,

Enggak ribet kok ternyata!

Oleh: Yoke Yullana/M&C!

i Pilih buku yang kamu
sukai, jangan pilth buku
yang tidak kamu sukai.

Mulaiiah dengan buku
yang tipis terlebih
dahulu.

^ i IkmatI bacaan Itu.
|\i ̂3ngan membacai M seperti menghafalkan
buku pelajaran.

Kompas,22 Mei 2005
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PSIKOLINGUISTIK

^ Ulasan Bahasa

5BELUM lama ini tersiar

kabar, seorang polisi lajang
f  bunuh diri di dalam sebuah

gereja di Kota Yogyakarta. Berita-berita daerah
dalam setiap surat kab^r nasional juga banyak
dihiasi kabar tentang orang yang mati bunuh
diri dengan berbagai cara.
Adakah gerangan keterkaitansemua peristi-

wa itu dergan sosOk bahasa? Ataukah kemati-
an itu sendiri sebagai manifestasi sosok bahasa

^ manusia? Pertanyaan demikian ini banyak
muncul di dalamberbagai diskusi, dan seperti-
nya, tetap akan tinggal sebagai wacana saja.
Di dalam hidupnya, orang sering dirundung

perasaah amat berduka, perasaan yang amat
menyakitkan, atau mungkin hasrat mendapat-
kan sesuatu yang kelevvat tinggi dan superbe-
rat. Kalau saja semua yang dirasakan seseorang
dapat diekspresikan dalam wujud-wujud keba-
hasaan, orang tersebut akan menjadi lega dan
bebas dari tekanan perasaan.

Sebaliknya, kalau segala kehendak dan se
mua beban yang kelewat berat itu tidak terba-
ha.sakan, baik oleh dan kepada dirinya secara
instingtif, secara intuitif, maupun kepada orang
lain dalam vvujud bahasa yang biasa, suatu ke-
tika letupan emosi yang amat keras.atau bah-
kan yang amat dahsyat akan dapat terjadi de
ngan serta-merta.
Bahkan dalam batas-batas tertentu, pikiran-

pikiran yang sangat tidak rasional, keberani.an
diri yang kelewat batas, perilaku yang di luar
batas kemampuan individu, dapat terjadi hing-
ga berdampak hebat dan berisiko sangat tinggi
seperti disampaikan di depan ladi.

Para pembelajar atau mahasiswa asing biasa-
nya akan benar-benar merasakan beban sangat
berat ketika belum mendapatkan pasangan
ideal untuk saling berbicara dan salir j bersam-
bung rasa. Semua yang dirasakan maupun
yang hendak dilakukan, serasa terus ditahan-
tahan di dalam dada, serasa berhenti seluruh-
nya di dalam kepala, hingga menjadikan diri
orang asing itu sakit badan dan sakit jiwanya.

Tidaklah aneh kalau terhadap orang-orang
yang demikian ini, sosok anjing atau kucing pia-

, Dr R Kunjana Rahardi, MH urn
i

Genre Bahasa Peranti
Jiwa

raan bisa menjadi sahabat
S yang amat setia. Boneka-

boneka, bantal-guling, dan
aneka peranti penghibur diri lainnya menjadi
teman untuk berbincang-bincang dan bercaiida
ria. Orang yang berbeban jiwa seperti ini, seper-
tinya akan merasa lega ketika kehendak dan ke-
mauan mereka terbahasakan dengan sejadi-
jadinya, bahkan ketika dibahasakan bukan de
ngan sesama manusia.
Pernahkah Anda mencermati seorang anak di

sekolah yang dengan tanpa sebab-musabab je-
las, mendadak menangis penuh kekecewaan.
Ternyata, pensilnya patah, dan dia tidak dapat
membahasakan keadaan pensilnya yang telah
patah itu kepada orang lain dengan sempurna.
Pernah pulakah Anda merawat ser.eorang

yang terserang stroke yang cukup parah, hingga
orang itu menjadi amat perasa dan sangat emo-
sional? Barangkali dia sedih dan kiecewa, lantar-
an bahasa yang disampaikan dengan tidak sem
purna kepada orang lain itu, tidak dapat lagi di-
terima dengan baik oleh mitra wicaranya.
Semua ilustrasi itu menunjukkan genre-genre

kebahasaan dapat digunakan untuk menyalur-
kan perasaan, tekanan-lekanan pikiran, dan be
ban kejiwaan seseorang. Dimensi apanyakah
yang bermanfaat sebagai peranti penyaluran be
ban itu? Jawabnya ialah dimensi ekspresi keba-
hasaannya.

Ketika sosok bahasa dapat dibunyikan sesuai
dengan pikiran dan perasaan seseorang, genre-
genre bahasa itu dapat melaksanakan fungsinya
secara optimal sebagai peranti penyalur tekanan
dan beban jiwa seseorang. Kalau semua tersalur-
kan dengan baik lewat bahasa manusia yang
berciri wajar, sepertinya akan hilanglah ganjal-
an-ganjalan dan gejolak-gejolak dalam benak
dan pikiran seseorang.

Jadi, gunakanlah aneka peranti bahasa manu
sia itu dengan sewajar-wajarnya. Berbincang,
berinovasi, dan berekspresilah dengan peranti-
peranti kebahasaan yang ada, sehingga tekanan
jiwa Anda yang mungkin amat berat akan dapat
tersalurkan dengan baik lewat sosok bahasa
manusia.
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DONGENG

.,J_.

Mendbngeng sudah menjadi bagian •
yang tidak terpisahkan dari kehidup-
annya. Padahal, dia lahirdari kelu-,

arga bukan seniman. Si bungsu dari .
sepuluh bersaudara ini memang terllhat 'i

■ • berbeda dengan saudara-saudaranya yang ■

:  lain. ̂ 'Hanya saya yangjadi seniman," ujar- ■

pria lajang lulusan D3 Jurusan Pementasan
•jnstitut Kesenlan Jakarta (IKJ) 1991 'ni.

Keinginannya yang kuat ingin jadi •
seniman membuat ia nekat merantau ke

Jakarta. Bahkan, sebelum meninggaikan
Banda Acch, dia sempat menyurati WS
Rendra agar bisa tingga! di rumah sas-

, trawan itu meski belakangan niatnya itu ,
. urung terlaksana., Dia memilih meng-
. habiskan hari-harinya di sekitar Taman - - . , •
Isrnaii Marzuki (TIM). :

Setelah gempa bumi yang disertai gelom- -
,.-bang tsunami melanda ProvinsI Nanggroe
Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatra Utara,

- wajah pemuda kelahiran Sabang, 17
Agustus 1969 ini kerap muncul di televisi"

: dalam ikian layanan masyarakat. ..

Dalam tayangan yang hanya berdurasi 20^
.detik, tidak sampal 1 menit, dan dia sendiri ,
f dalam kondisi frustasi, kerpampuan men-
dongengnya yang memukau inenyedot per- ', .
hatlan. Dengan peralatan sseadanya seperti ,

gayung dan kotak kayu, la bertutur tentang;-,-^
- bencana alam dan orang pbn klan menge-
nalnya. Kisah penayahgan iitu dan awal per- - j
jalanan berkeseniannya ia jtuturkan kepada
wartawan Republika, Burhi^nuddln Bella dan.' j
Heri Ruslan bersama fotografer Amin . ;;;
MadanI berikut petikannya; ■ . • • -Bagalmana sampal ada (klan

layanan di televisl itu? ,.j.,
Itu, kan, kejadian tsunami..
Kalau tidak salah, haii ke-

empat kita shooting. Waktu itu aku '
mau pulang, tidak ada pesawat. •
Nunggu dari jam 8 pagi sampai besok ■
pagi tidak dapat-dapat pesawat. Ter
rus aku telepon Garin (Nugroho),
"Kitaharusbuatsesuatu."Dia V
bilang, apa? Sudahlah, kau shooting
aja aku." Gitu aja, spontan. Shooting
dalam sejam selesai. Waktu itu belum
ada sponsor. Setelah jadi,-baru ada
sponsor. Jadi itu ekspresi.ketemu ide
dengan Garin. •

Pesan apa yang ingin disampalkan?
Gagasannya soal bagaimana kita,-

lerutama di Aceh yang sudah kehi- ■ ••
langan nilai-nilai tradisi. Misalnya, .
kejadian tsunami. Itu, kan, di bebera-
pa masyarakat di Aceh masih
dikenal. Pemahaman tentang tsunami -



itu masih ada. Kayak di Pulau
Seumelue, di Lawang.
Di Pulau Seumelue dibilang, kalau

gempa kecil be: turut-turut yang
terjadi hari Ahad —sekali lagi ini
kayak'dong&ng tapi mereka
percaya— gempanya terjadi lebih
besar daripada hari-hari lain, maka •
akaa disusul oleh gelombang air laut •
naik. Mereka masih percaya itu.

• Seumelue, kan, penduduknya
selamat. Di Lawang, hari Jumat ^
Tengkunya sudah bilang,
Menurut pemahaman saya, gempa

yang sudah berturut-turut ini nanti
akan memuncak pada hari Ahad. Jadi
kita semua siap-siap pindah. Pindah
satu kampung, hari Ahadnya benar
kejadian.

Jadi, Itu ingin mengingatkan bahwa
Jangan lupakan tradisi?
Ya. jangan lupakan tradisi. Yang

melupakan adalah masyarakat di
area] baru. Kalau yang kampung-
kampung sejak dulu kala ada, mereka
pasti survive karena tanda-tanda
gcjala alam itu mereka pahami.
Bayangkan saja, malam binalang-
binatang pada lari, mereka nggak
tahu apa-apa. Hanya bilang,
kayaknya ada bencana besar, tapi
tidak ada berbuat apa-apa.

Kfciuarga Anda sendlrl bagalmana?
Keluargaku selamat, karena aku

orang Sabang, tinggal di gunung.

Kennpa di televisi ditulis PM Toh? .
Karena aku belajar sama Tengku

Adenan. Aku juga tanya, ini mau
no-main apa? Mau namain monolog, •
tidak mungkin juga. Istilah itu tidak
tepat. Ya, sudah, PM Toh saja.
Padahal PM Toh ini juga julukan
masyarakat. Tahun-tahun 1970-an, '
ada bus Trans Sumatera, pakai
terompet kiri kanan, disebut PM Toh.
Mainnya pakai keyboard kecil. Itu
kalau ketemu, main dulu.
Nah, Tengku Adenan, ketika cerita,

dia bisa pencet hidungnya menirukan
suara terompet bus-bus itu, sehingga
masyarakat memanggilnya PM Toh.

Bagi Agus, mendongeng adalah |
sebuah kenikmatan. Kenikrnatan

dapat berinteiyksi dengan {
^ penonton. Apalagi penonton dapai
.  ■ ikutmemberisolusi. "Jtuyang
"paling nikmat bagi aku," ujarnya.

Ketertarikan pada dunia ini
■  ■ bermula ketika masih duduk di
^  bangku SMP di Sabanq, dia.

mendengarkan dongeng'Dari
situlah bermula rasa menggebu

untuk menyelami dunia itu.

Bagalmana awalnya Anda jadi pen- '
dongeng?

Aku kuliah di.IKJ. Lulus D-3Ju- -
rusan Pemeranan 19'91. Ketika di,.:'
Aceh, aku pemah nont'on yang na- ".
manya Tengku Haji Adenan, dikenal
dengan PM Toh. Dia itu penyair ber-"

. hikayat. Dengan peralatan'seperti'
topi baja, bantal, dia cerita dengan ^
lantunan-Iantunan yang panjang.
Sekali-sekali juga aku dengar di ra-.
dio waktu di kampung.
Setelah aku kuiiah di Jakarta, ada '

Festival Istiqlal 1991. Kebetulan aku
jadi panitia. Kuundanglah Tengku
Haji Adenan untuk berhikayat di •
Istiqlal. Aku terkagum-kagum
dengan cara dia bermain. Dia bisa .

bermain sampai tujuh malam bertu-
rut, jam 8 sampai jam 3-an. Aku ter
kagum-kagum dia menghafal hika
yat. Satu hikayat, kan, bisa tujuh
malam selesai. Aku juga kagum cara
dia mendongeng cuma duduk. Aksi-
nya boleh dibilang kurang. Tapi, pe-
nuturan dia menceritakan isi hikayat.
itu luar biasa. Membuat kita berima-
jinasi ke mana-mana.

Anda belajar kepada Tengku?
Ketika kuiiah, aku berpikir. Tradisi

ini bisa dikembangkan. Bisa dibuat
lebih populer dengan ditambah ini
itu. Itulah awalnya aku putuskan,
pengen belajar langsung sama
Tengku Haji Adenan. Itu tahun 1992.



Aku ikut kira-kira satu tahun tinggal
di rumah dia di Tringgading, Sigli.
Dia kerjanya tukang jual obat, • -•
minyak lawang, minyak cengkeh,
minyak pala. Jadi, aku ikuti cara dia
menjual obat. Ketika menjual obat

,  itulah dia bawa alat musik rebana.
Plang plang plung, orang sudah
mulai ngumpul. Mulailah dia bera-
traksi. Aku tertarik cara dia bercerita

dan aku belajar bagaimana dia
bercerita.

Yang diceritakan blasanya hikayat >'
apa? I .
Hikayat-hlkayat Aceh. Cerita- I

cerita kerajaan zaman dulu. Bukan |
dongeng. Ada Hikayat Alain Dewa, j
Raja Bediu, Elia Pujo, Nabi Bercukur,
Putri Jempa, macam-macam. Aku 1 .
berpikir, bagaimana seni bertutur i;ni
aku kembangkan dimasukkan unsu^ •
akting dengan menceritakan kisah-;
kisah aktual, kisah-kisah yang terjadi
di masyarakat. Aku terkesan cara !
imajinasi bexiuturnya. Aku sendiri ' •
nggak mampu merangkai kalimat- •
kalimat dalam bahasa Indonesia '

menjadi sedemikian bagus. Itu jugaj
peidu keahlian khusus. , ;

Ketika mendongeng, Agus tidakj!
ineriggunakan peralatan hebat..

. Korek api, gayung, baskom, dapat
berubah menjadi benda-benda yang

berfungsiimajinatif, "Sehinggg.
penonton bisa membayangkan satxi
, benda itu bisa menjadi apa saja. "

Dunia dongeng-mendongeng
■ itulah yang kini menjadi pegangaT)..

hidupnya sejak 1992lbalam
sebulan, rata-rata tiga kali dia
diundang mendongeng. Bertcalt

mendongeng, Agus pun telah ke\-
lili7ig Indo7iesia. Kecuali Papua,'
"Pengen ke Papua, tapi selalu

go-gaV'
Suka duka pun dilaluinya. Suk a'
duka ketika bermain di depan

publik yang beragam —dari ulan g' ,
tahun anak-anak, perkaxoinan, atay.

acara-acara keluarga. Apalagi,
Agus mengaku tak pernah

memasang tarif. "Paling gede bisu
Rp 20juta, kadang-kadang Rp 3\0
juta. Tapi, paling kecil bisajugja.'

200 perak (Rp 200xibu)," tuturnya:
Sepanjaxig xoaktu itu] Agus me)}~
catat telah 230 kali mendongeng. ■
Maklum saja, dia mencatat semxla
momen itu. Pun catatan tentaiig

honor yang diperolehny'g.

Anda mulal main dl mana? ;
Mula-mula di kalangan kawan-,i

■  ̂ kawan seniman di Jakarta, juga di.'
Banda Aceh. Aku presentasi hasil;
riset di Pendopo Gubernur (Banda

Aceh). Waktu itu ' ' li 'i
. Gubernur Ibrahim Hasan.". ' ' '' '

Juga di Taman Budaya
Banda Aceh tahun J992.
Di Jakarta, ada bebera-. . ;
pa tempat. Di Oncor
Studio, Goi'ong-
gorong Budaya, Teater :.

• Utan Kayu, di TIM. .
Dari situ kemudian

pasarnya bukan lagi, ,'
hanya di kalangan ,
seniman. Mulai orang ' ̂

. panggil. Acara ulang
tahun anak-anaklah, ac^ja
kawinan, seminar, peluncur-
an buku, di pesantren-pesantr^''^
Setelah itu aku lebih banyak kelili^
sendiri. '.i'.,-!

Bagaimana pencarlan Idenya? DHaIn
tempat, kan, suasananya beda?
Biasanya, aku cari tahu siapa yang

manggil dulu. Lalu dia mau cerita
apa. Misalnya, acara perkawinam"
Biasanya aku temui dulu pasangan
yang mau kawin. Cari cerita-cerita,
sisi-sisi jelek, sisi baiknya kedua ' -
'oi-ang itu. Dari kisah-kisah dialah ■ '
kemudian aku angkat jadi cerita. Jadi'

:  I .1



kita korek dulu, kayak wartawan
.  juga.

Bagalmana orangsampai mengenal
Anda?

Aku main di satu tempat, biasa
orang cerita, Sampai sekarang, orang
yang biasa memanggil aku, selalu ■
memanggil, Acara-acara keluarga, •
misalnya. Kayak Pak Adi Mursib
bekas Rektor IKJ, Ibu Pia
Alisyahbana, Todung Mulya Lubis.
Bang Todung itu, asal ada acara kelu
arga dia, pasti aku main. Itu untuk
tontonan keluarga. Jadi, dari nuilut
ke mulut, begitu.

Sudah berapa cerita yang Anda dlkua-
sal?

Aku ciptakan cerita ada sekitar
lima hikayat. Hikayat pcrtama, Anak
Mak Mencari Telor. Kedua, Anak
Mak Melawan Raksasa. Terus ada
cerita-cerita yang berdimensi politik,
Hikayat Jenderal Puyer Bintang
Tujuh, Hikayat Polisi dan Bandit,
Hikayat Cincin Setia.

itu ada hubungannya dengan cerita-
cerita dari .Aceh atau terlepas?
Ada juga cerita-cerita tcntang

Aceh. Seperti Hikayat Hamzah Fan- '
suri. Aku juga ciptakan cerita dari to-
•koh si Hamzah Pansuri. Cerita Ham
zah Pansuri Mcnjala Ikan Salam. Itu
cerita-cerita yang berhubungan de
ngan situasi sosial dan politik Aceh.

Cerita Itu dikembangkan dari Imaji-
nasl, bukan dari sejarah?

• . Cerita imajinasi. Tokohnya saja
.^aku ambil. Kira-kira bagaimana
• Hamzah Pansuri hidup kembali
■ dalam masa seperti ini. Dia tokah..

i ulama, intelektual, juga seorang poli-
^  tikusyangkemudiandibunuh.

Karya-karyanya juga dibakar habis. •
Tapi sisa-sisa pemikirannya masih
beredar di kalangan masyarakat.

I Acch, hidup dalam seni-seni Aceh.
!  Ada satu dua teksnya masih tersisa.

Cerita itu yang dikembangkan. .

Bisa mendongcng sampai berapa '
jam?

Aku pernah mendongeng di daerah
j Bali. Waktu itu ada pertemuan
I rekonsiliasi antara dua etnis. Kawan-
I kawan dari Bali mengundang aku

•j untuk main di acara itu. Aku bilang,
I  aku harus riset dulu. Tinggallah aku
i kira-kira sebulan di daerah itu. Itu •
J praktis aku main sendiri dari jam 8 •
I malam sampai jam 2 pagi.Betul-.. '
1  betul nikmat aku main.
I  Menontonnya juga sambil makan.'
(Di antara penonton) Ada juga peda- '
gang kopi, pedagang pisang, segala
macamlah. Jadi kalau aku lapar, aku

j  niinta, "Pisang." Penonton kasih
j  pisang. Itu sambil cerita. Kita minta
•  istirahat, penonton bilang, "Jangan."
i Cerita yang ktibawakan, aku gali
dulu dari kedua kelompok ini.

Bagalmana kebiasaan orang Aceh
bercerita?

Kalau coritn kita bi.sa bngi dua
jalur. Satu, cerita-cerita liikayat, satu
lag! pada syair-syair spontan
masyarakat. Kedua ini tetap hidup.
Cerita-cerita hikayat itu juga ada
pengaruh India dan Timur Tengah.
Cerita-cerita itulah yang masuk ke
masyarakat Acch lalti dihafal oleh si
pelaku. Baru dia mainkan di tengah-
tengah masyarakat. Tapi, pada
awalnya, aku kira, pada zaman kera-
jaan, pada masa keraton. Kecuali
yang syair-syair spontan, itu memang
hidup di masyarakat. Tradisi berceri
ta itu cukup subur, apalagi sejak
zaman-zaman konflik. Konflik itu

• membatindi masyarakat Aceh.
:  Pelepasannya, bagi orang-orangyang

■ berbakat bersyair, lewat syair itu.
. Dan itu banyak sekali orang di Aceh
yang bisa bersyair-synir seperti itu.

Selama mendongeng Anda tidak
pernah dicekai?

Tidak pernah. Waiaupun kadang-
kadang menyentO-nyentil juga.
Waktu aksi-aksi demo, aku keluarin
beberapa cerita. Mainnya juga di '
MPR. Hampir tiap hari aku main di
MPR. Setiap bar:, pagi sore, siang
malam. Pindah-pindah. Kadang-
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kadang di dalam, kadang di luar.
Bahkan sebelum mahasiswa turun di
MPR, aku sudah duluan ke Yogya,. m'"
Bandung. Di antara kawan-kawan

. aksi, rapat-rapat malam, tengah .
malaim aku main. . , : ' .

: Kalau (11 Aceh, pendongeng Itu
namanya apa?
: Ada yang bilang Po Habd di daerah

"Aceh Selatan. Po artirtya kira-kira
memanggil. Haba itu cerita. Ada juga
yang bilang Pega Haba. Itu di bagian

■ Sigli. Pega itu berarti berkata/.
ngomong.'Tapi ada juga yang menye-
'butToh Tern. Artinya, kira-kira
cerita juga tapi yang lucu-lucu, yang
menyindir-nyindir, yang kurang-^
kurang ajar, kira-kira begitu. Jadi
agak satirlah. ■ ; • ' . ■

r  ; Apa yang lngln (ilcapal dengan men-
r.dongeng? v . • V-'V-r" "'j'

Pertama, ada nilai yang kusain-' ,j .'
. paikan dalam cerita-ceritakuVnilai.',
' kreativitas. Kreativitas itu pema- v

■  hamannya adalah mencipta. Dari ; ̂
■  yang tidak ada jadi ada, dari rusak
jadi baru. Itulah kira-kira yang ingin;

. kusampaikan. Masyarakat Mta irii , v • :
bukan masyarakat yang mencipta'. •
Kita masyarakat pembeli semiia.

Apa obsesl Anda dengan tradisi
.dongengini? j';

Aku ingin buat panggung, seinacam
li media di Aceh. Selarha ini mereka v
'  tidak.ada tempat. Kukasih arenanya
uhtukbermain. Saraiia masyarakat ;
yang dikelola oleh masyarakat dan !,

" hidup di masyarakat sendiri._|ii , ;

Republika,19 Mei 2005

REPUBUKA ® AHAD, 15 MEI 2005 ̂
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BMl; 1 berbagai lembaga'.■-T|p=^ I dan kepanitiaan ramai mengge-
IJ I '®'"5^>'®pbara(penulisan)karya

" ■ BI' I .^^^biitradisiitu. ;g| I ;ber]anjut,m6skimimgkintidak''
seramai tahun kemarin.

vbr,^ I ??^^^^ya,adaempat]omba 'y^g seJang digelar, lengkap dengan event
yang ̂ an menyertainva kemudian

^ahg^ah. Bedanya, Intitut

S,r™ V"'r8®KL)yangn,ena|a

S

li

-lSngtZX^^itbet
temi ^'^®-t'ba merasa terbentur pada

yang pemah tinggal di Taiyiingkai-angmemawab dengan berseloroh, "Oh, itu kare^
n  merumuskanjati dinnya, Bung! Soalnya, susah mencari

rtupinsi Jawa Utara!"

gufaSi^^^^" ^ bukanlahgurauan y^g kelewatan, apalagi kalau AnHn
tnf bngkup SAi?A segala. Inijus-
^am, ya:^ menjadi memori kolektifkita

kalau'bukanyang mengacak-acak jati din
kontrak dari Jawa 'd^m ke Siraatera, terutama Deli dan

hdi membuka hutan, men-'
f'i« 1V politik
R?.nX T ^ ke KotaBumi, Lampung Utara, menandai progr^tr^nug^si ̂ i^a di Hindia. Maka, ini-I^y^g tenadi kjni: komunitas besar i as-

tumbuh tidak hanya di Lampung - *,'
f ?w^i^'®^y®sendiri.Tidak ''buruk.tapilatarbelalcangsejarahyang •

' ^y'rtA"«harusdiIupakan?

dan satu titik-simpuJ. "Provek"

TOa?sTh T'""''®'®'"''=™"«-Maya

SiStfsxSiUx

Tapi konteks cerita,
ternpat, tokoh dan

mS&aSiS]? PulauCinta""
But®

fluara yMTdata pabri^^^^^
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I

baru saya buka ketlka ada loinlDa Horison.
Saya datanm ling^cungan pabrik, saya susun
bekas rel-ra lori, datang ke lahan ■
perkebunan, ikut kirab cemben^ temanien
tebu, dan wawancara dengan sejuml^
orang. Salah satu sumber utamanya Pak '
Judiman wartawan KR yang sekaligus ̂  ■
gawai PG MaduMsmo. &ya bawa juga beb^
rapa batang tebu ke ruraah (sampai saat im
masih ada), saya beli kembang gula dan gam-

umbul di pasar malam cembengan.
Setelahsayaanggapcukup.ternyata:^

masih ada yang kurang. Alur cerita rasanya
kurang kompleks. Saya mencoba menghidup-,
kan ingatan tentang segala sesuatu yang
berhubungan dengan Bantul. Entah menga- .

mungkin karena memil^ banyak situs ■ ' 7' |
Mataram beserta naitisinya, atau mungkin ; j
karena saya cocok dengan situasinya yang ,;
khas, maaf, mBanthul ndeso. "Kba-tiba saya ■
ingat Mangir, Ki Ageng Mangir, yang meng-
guncar^t^ta Mataram dengan segala ■ '
narasi yang menyertainya. iGbetulan saya
pemah KKN di Pegangan, delmt Ntogir, dan
sering menyusuri desa k^il di tepi Kah progo •
itu.Itumemangtabunganketalguban saya '
' yang lain. Lantas ingat pula kasus Udin.
Leng^p sudah. Peringatan Isaim dalam :

v dunia mengarang temgiang; jangan terMu
bapyak yang hendak Icau katakan, nanti ■ ;
malah mengambang. Ini cerpen, bukan n(^
vel. Tapi ksJi ini saya tak peduli, dan berfikir
tyhaliknya: kenapa sih cerpen sdalu ditem-
patkan seba^ dunia kecU yang kurus? Saya
mgin cerpen dunia kecil yang gemuk,
dan kompleks oleh peristiwa. Begitulah ke-
mudian saya menulis. Tekniknya tetap 7, .
bercerita dengan alur, tokoh dan tempat '
kekinian, tapi konteks ceritanya merujuk ke

referensi silam. ' '
Inilah yang saya • '

sebut "penelitian'
dan kelangenan kecU tapi
sangat menginspirasi. FUset >
pustaka dan bu^ referensi ^
tentu penting, tapi saya : . v .
baru memakfiinya pasca,. ,
riset saya sendiri, misalnj^
mencocokkan segala sesu- •
atu atau menambah hal . ,
baru. Sekali lagi, ini hanya
sebuah pengalmnam
Menang atau tidak itu soal'
lain yang padaakhimya,
mau tid^ mau, tunduk
pada kehendakjuri atau . '
terantuk masalah teknia. -

Lampung yang tadi sempat dlsmgg<j|ng, ̂ .
mengadakan Sayembara Cerpen
Reinteipretasi Cerita Rakyat Lampung w
Indohesm^'Artinya, cerpenis harus men§^- .

*0*

MAKA sebaiknya, marl-
lah kita perhatikan hal-hal
teknis dmam beberapa
sayembara. Hal teknis

! bagaimannpun cukup
menentukan. Sebab ada etika dan aturan

. maimiya sendiri, misal aturan bahwa karya ;
telum pemah dipublikasikan atau tidak
sedang dUkutkan lomba lain. Kemudian ada
syarat khusus mungkin berkaitein dengan
tema, paiyangnasli^, dansebagainw,
sesuai lat^ kepanitiaan. Sebutlah IPOR , ;.

menang dengan hadiah, menurut Bmhad^
Nurohmat dalam emailnya yang memfor-
ward riUs panitia, lumayan *gede': Juara per-
tama Rp 3.000.000 kedua Rp 2.000.000 dan ̂
ketiga Rp 1.000.000. ^
i. Maksimal mengirimkan dua cerpen (dua •
rahgkap setiap judul) dengan menyertakan '
biodata len^cap, potret santai berwama ,
ukuran kartu pos, fotyokopi kartu identitas^
yang berlaku, dan al^at. Cerpen diketik di
kertas ukuran kuarto format spasi ganda,
halaraan tidak dibatasi. Akhir penerimam „
haskflh pada l Juni 2005 (stempd pos) <h ̂  ;
i'Panitia Lomba Cerpen Rakyat Lampung. ii

■ Institut Pengembangan Organisasi dan Ri^t
(IPOR) Lampung J1 Pahlawan No. 52
Kedaton Bandarlampung. HasU sayemb^^,
diumumkan di media massa pada Ji^ 2005^7
Cerpen tiga pemenarig dan tifluh cerpen Im

' ya* ■ g terpilih akan dibukukan.
• Sementara itu, Krakatau Award daii;' ? '

; DKL, sebagaimana biasa dikaitkan dengan
Festival Krakatau. Karenanya Ketua Harian
DKL ̂aiful IrbaTanpaka dalam suratnya .
mengctakan bahwa penulis cerpen teirbalk
pertama nkan diundang unuk membacakan
kaiyanya pada Festival Krakatau, Agust^,.
di Bandar Lampung. Empat cerpen tetbaik
akan mendapatkan hadi^ antara Rp ■
1500.000-Rp 500.000. .

Paijang tulisan maksimal 10 halaman
kuarto (A4), dan setiap peserta boleh mengi
rimkan makflimal 2 karya cerita pendelc
Nama pengarang dan biodata sii^kat ditulis
dal^ lembar lain. Nas^ dikirim ddam
rengknp empat sudah diterima panitia pada:
27 Juli 2005 di DKL, Kompleks Taman .;
Budaya Lampung J1 Cut Nyak Dhien, ■.

^ Palapa, Bandar Lampi^ atau panitia ' • ; /
' Festivsd Krakatau di Dinas Promosi • <•>

Investasi Pariwisata dan Kebu^yaan r. ;,
Propinsi Lampimg J1 Jend Sudirman,v ; •,,
Bandar Lampung. Selain hadiah uapg bf^ •
keempat cerpen terbaik, dewan juri juga . j
akan menetapkan 6 karya nominasi untuk..
diterbitkan oleh Koraite Sastra DKL dalam ?
kumpulan cerpen Krakatau Award 2(X)5., ■

Untuk kalangan kampus ada Sayeml^
Mengarang CJerpenMahasiswayang '
^adalan pers Suara Mahasiswa UniversitM
Bandung. Tema "Dilarang MenangW; dengan
lebih menoiyol^ sisl human interest dalam
hal pergerakan konflik SARA, perlawanan 7

' dan lain-l«dn. Ketik dengan font times new
roman 12 pt, spasi 1,5, sebanyak 3-6 lembar

• A4 atau 900-1700 kata boleh lebih dari satu.
' Klrlmkan ke Redaksi Pers Suara Mahasiswa

Unisba, Jl. Taman Sari no.l Bandimg 40116,
atau melsdui e-mail; cerpen Bm^ahoo,com.'.
menyertakan fotocopy atau attachmerrt
i™, CV, alamat dan foto, paling lambat 30
Juni 2005 (capo pos) Karya akan dinilai oleh
Seno Gumira Ajidarma, Ai\jar, Jakob ,: ;;
Sumardjo, dan Soni Farid Maulana,_^-^. ;
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diumuir';^ pal Agustus 2005. Ceipen pe-

>'. mwerima tropi, aertiJ^at dan tabungaii'. . '
^  flda Sayembara MeniiliaTentang Sun^ yang diadakan Komite
£>astra Dewan Kesenian Tangerang ̂ KD ̂
menyusul Festival Cisadane 2005 yang akM
Menggarakan di Sungai Cisadane, Kota
Tangeipg, Banten llJuni 2006, Ini Mkali-

mpa s^a, terutama Indonesia, untuk menu-larkp kesadaran dan kepedulian menlaga.
•  kesehatanlingkunganhidup,khu8usnya '
•' Bungan I^a itu, mesM mengambU nama
oun^ Cisadane - sebuah sungai yang mera-
na dan terabaikan tema bisa dikembangkan
pada sungai mana stya. .
•  . Menyadari itu, panitia tid^ menutup
kemi^Idnan pemanfaatan bahasa daerah
ateu bahMa asing selama diberi peiyelasan
,di ba^ bpah puisi, Paiyang setiap puisi

f  maBBimmtigahiEdamanku^(A4)ketik
Tune New Roman 12, dan spasi 1,5 atau de-ngan menggunakan mesin tik manual de-
^an spasi sama. Setiap pe^rta paling
banyakmengirimkandua puisi, rangkap ■
empatke^tia Sayembara menulis puisi

Cisadane, Jalan Sekneg 46 Kebon
Npas, Tangerang Banten 16143, dilampiri
data dm dan judul puisi yang ikut disayem-
bar^an, sampai 16 Mei 2005 (bukan stempel

. pos). dun terdiri dari Ahmadun Yosi
HerfMda, Iwan Gimadi, dan Zen Hae akan
memilih ti^ pemenang dan tiyuh nominator
dengan hadiah antara Rp 2.000.000 - Rp
500.000 plus Anugerah Cisadane b^ peme
nang pertama Pemenang dan nominator
mundang pada Festival Cisadane 2005 di

, Tangerang.
Selamatberlombal '

(^udal Tai^fungBanua, Redaktur
Jurnal C^rpen Indons^A dw Kwrdinator

Komumt^ Rumahlebah Yogyakarta, tinggal
"• . di Miri-Sawit, Bantul)

Minggu Pagi,15 Mei 2005
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MUSIK DAN SASTRA

t

■4
V-

-

'.V

'A ■

F&tivalMusifc.
_P-.iS7i4v

liidonesiai
YOGYA (KR) - Festival Musik Puisi'ln-

I donesia (FMPI) ke-3 akan berlangsung di •
Yogya 15-21 Juli mendatsing.Fbfl'rakan i
' laksanakan di bcrbagai tempat di Yogya '
dengan diikuti 21 grup musik puisi dari 13.

' kota di Indonesia. FMPI bertema 'Gen-
ding Sastra Nusantara' ini bertiiyuan men-
tradisikan sebuahpertuiyukan yang me-,
nyejarah bernilai persatuan dan kesatu-
an, ikatan seni musik se-Indonesia., .

"Musik puisi sebagai bagian dari kebu-
dayaan dengan tegas menganatpmikan
sastra gending. Sastra sendM adalah ba- ;
hasa keindahan," kata Japhen "Wsnujati, j

Ketua Or^mSmg Co'minitte saat bersilat- •
urahmi dengan Walikota Yogya^ Kerry,
Zudianto SE MM di Balaikota Yogya, Sab-

. tu (28/5). Dalam audiensi dengan Wali
kota tersebut antara lain hadir sejvimlah

; panitia FMPI, yakni Sapto Rahaqo, Iniain
Budhi Santosa, Suiyo Hardihandoyo,
lyas Pasupahti Rana, Raudal Taryimg.
Banua. ;

Kerry Zudianto dalam kesempatan itu ̂
mengatakan, secara prinsip dirinya men-.
dukung pelaksanaan FMPI. "Saya berse-.
dia untuk membuka, dan saya siap
menyampaikan orasi budaya dalairyTpruni
tersebut," ucaphya. Menurutnya, FMPI
bisa menjadi media untuk mempro-
mosikan eksistensi Yogya, tenitama dan .
karya sastra, dalam ini puisi. "KalaU>
kegiatan ini respons baik, tahim 2006 bisa
berpartisipasi KUT ke-250 Kota Yogya

depgan space kesenian di Maiipbp:ro,f ka.ta
Keny^dianto.' '•
..^ementara itu; Suryo Kar^andoyo^

sailali.,aatu panitia FMPI merigatakan, ,
ke^atan ini nantinya tersebaf di.l^rbagai
tempat yakni, Malioboro, Pendapa Rum^'
Ifembii LKIS Sorowpjan, Ifeater Kbin Ulli '
Sodetet TBY, (ooedang Musik^ Komunitas
Omah Paliggung Nitiprayan.Di samping
pergelaran musik juga diselenggarakati
sarasehan dan penerbitan antologi 'Esai
Puisi Musik Puisi'. Khusus untuk Sarasa;
ban Musik Puisi Indonesia " bertema
'Musik Puisi dalam Wacana Etnika Nu
santara' di Bentara Budaya Yogya, Ming-
gu (19/7). Dalam sarasehan menghadir-
kan narasumber penyair Tan Loe le, Mu
hammad Syariat Tajudin, Franky Sahi-
latua. •

Setahu Suryo, sampai sekarang, kelom-
pok musik puisi yang siap berperan serta,
Komunitas GethekAjibarang, Sobaya Yog-;
ya, Teater Flamboyan Mandar, Tbater Ada
Yogya, KMS Waning Tegal, Komunitas
Seni Intro Payakumbuh, Komunitas Puisi,
Bersaksi Yogya. Selain itu. Tan Loe le,
Sound of Poem Solo, Oyot Suket Yogya,;
Balabah Subang, Belasol Jakata, Teater
Ambang Wuruk Ihsikmalaya, PLS Sang-
gam Tanjung Pinang, Laboratorium Mu
sik Jakarta; Kelompok Pesaji Negara, Sa-'
bu Yogya, Komunitas Ego Malang, Ibater,
GongPati dan Kubro Glow,

'V
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PLAGIAT

IC(Z^i~r-ci 'S

Tentang Plagiat, Epigon dan Intertekstualitas
I  ' - , . - A.: coiorj is. Rpcara tentatif pula karj'a-karya sejenis. Secara tentat^PERSOAIAN piagiat, epigon dan in- ti

tertekstualitas tampaknya perlu juga diba- n
has khususdiruanganini./dasannya, beta- '
papun persoalan tersebut dianggap teknis,
temyata masing-masing inemilild dinaimka o
dan wacananya sendiri. Ini tentu perlu kita
ketahui kai-ena menyangkut satu hal yang r
tak kalah esensi dalam (mencipta) pmsi: ke- n

"^Kejujuran penting tidak saja untuk hu-
■bungan "ke luar" seperti peitanggungiawab- t
an terhadap publik atau redaktur, tetapi
terlebih juga "ke dalam", sejauh mana kita r
tidak mendustoi diri sendiri. Sebab, publik
dan redaktur bisa saja didustai (secara logi- 1
ka memang tak mungkin mereka membaca J
atau ingat semua karya), tapi bagaimana ^
dengan hati nurani? Kalau puisi diasuin- '
sikan sebagai penenang dan penyejuk hati,
tentu fungsi itu bisa keliru bagi merekavang mengabaikan kejujuran.

Dalam Kamus Istilah Sastra susunan i
Abdul Rozak Zaidan, dkk. secara teknis i(pengertian) plagiat berarti penjiplakan,
pengambilan dan penggunaan tulisan orang
lain yang diakui sebagai piklran dan
tulisannya sendiri. Epigon adalah peniru
sastrawan lain, baik dalam gaya bahasa,
tema dan orientasi budaya. Sedangkan in
tertekstualitas berarti keterhubungan an-
tara suatu teks dengan beberapa teks se-
belum atau sesudahnya, baik berupa pen-
contohan, penyimpangan dan pengubahan
dari teks yang menjadi mode^ya.

Dalam praktiknya, ketiga istilah tersebut
pernah mewarnai perjalanan sastra
Indonesia. Puisi 'Kepada Peminta-minta
dan "I^-awang-Bckasi" Chairil Anwar misai-
nya, dianggap hasil plagiat. Temyata me
mang kcdua puisi . tersebut hasil
"saduran/adaptasi dari karya penyair luar.
Akibatnya, nama pelopor Angkatan 45 im
sempat agak "ternoda", meskipun di satu

• sisi mcmunculkan wacana. tersendiri.
Dalam hal epigon, kepenyairan Indonesia
menurut saya relatif rawan. Im terkait de
ngan sikap mental orang Indonesia yang
gampang merayakan sesuatu, mcmbebek
atau meniru, sebagai cerminan sikap ins-
tan. Tanpa proses yang jelas misalnya, pada
era 90-an, banyak penyair muda mengikuti •
gaya bemuisi Afrizal Malna, yang rnerujuk

- konsepsi "menghidupkan alam benda . ,
Trend ini dikenal dengan sebutan
"Afrizalian". Setelah itu, muncul novel

' "Saman"AyuUtamlyangmembongkartebu
seks dengan kalimat liris, yang segera diiku-

ti
muncul istilah "sastrawangi" dan mazhab
"Utankayuan". Termasuk dalam hal mem-'
baca dan mengapresiasi puisi. Cara memba
ca puisi Cinta dalam film "Ada Apa deng^
Cinta" misalnya, menjadi gaya yang di-
rayakan bersama. tanpa menyadari bahwa
masing-masing orang memiliki potensi
akan gaya ma.sing-masing. ^ ,,

Di antara ketiga istilah ini, intertekstuali
tas mungkin sedikit lebih baik, dari bahkan
memang bisa menjadi baik apabila digu-
nakan secara iujur. Itu lantaran mterteks
menyiratkan ketidaksadaran, saling mem-
pengaruhi, sekaligus menyuguhkan ke-
mungkinan eksplorasi terhadap teks se-
belumnya. Puisi Goenawan Muharn^,
Sapai-di Djoko Damono dan Abdul Hadi WJVl-
misalnya, kerap dianggap sangat
berdekatan, akan tetapi dalam kenyataan-
nya kemudian masing-masing menemukan
gaya dan orientasi budayanya masmg-mas-
ing. Bahkan, dewasa in^rnuncul satu wa- .
cana lagi dalam sastra, pastic}ie,_yakm
mengambil dan memparodikan puisi orang .
lain. Misalnya banyak dilakukan penyaii
Saut Situnjorimg terhadap puisi Rendra.

Jujur saja. ulasan tentang plagiat, epigon
dan interteks ini muncul karena saya meli-
hat kecenderungan beberapa kawan ke
arah sana. Secara telak, Ika Prasetyowati
misalnya mencomot begitu saja puisi
"Gembala" Muhamad Yamin. Meskipun sa-
jak tersebut teiTnasuk dikenal luas, tapi kita,
tidak dapat menyalahkan redaktur yang
mungkin. saja lupa. Kasus semacam im
mang terjadi di mana-mana, termasuk di
Kaki Langit/HorLson, Puisi "Gerilya" Rendra
yang sangat terkenal muncul dengar. ri^a
penyair berbeda. Bahkan pemah, Saini I^
yang waktu itu redaktur Perterauan I^il di
SKH Pikiran Rakyat, memuat puisinya
sendiri yang sudah diplagiat orang lain.
Aitinya, bukan bemiaksud membela redak
tur, kemimgkinan apapur. bisa teijadi apa
bila kawan-kawan tid^ berusaha jujur pa-

•  da diri sendiri.Kemudian, pada puisi KC-KR edisi y^nl
ini puisi "ICampung Kalaman" karya Puji

L  Waris Raliayu, sebenarnya pemah dimuat
i. pada bulan Dosember tapi denganjudul ber-
-  beda, "Desa Tbrtinggal". Di sampmg itu ada
"  juga beberapa peiiibahan pada kalimat-kar
i  limatnya, Ini bisa saja hanya pei*soal^tek-
1  riis. sebag^ana teijadi pada sejumlah pe-
I  hyair yang mengub^ sajaknya atau mem-^
.  pubfikasikan ulang, tetapi, tanpa bermakr.
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sud menuduh, boleh dong kita "bercuriga'7
Semoga tidak ada apa-apa kecuali per-

• taruhan kejujurah semata. Salam. Q-o
;  ' *)Raudal Thryung Banua, Pembiria
'SanggarSastmJ^nmjalncbnesid'/SSIU-

Yogyakartd.

Kedaulatan Rakyat,3 Mei 2005

%
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PUISI INDONESIA,SAYEMBARA

' ■ JAKARTA - Sebuah puisi
dalam bahasa Inggris karya
seorang penyair Indonesia
asal Sulawesi Utara, Eddy .
Sendouw, baru-baru ini ber-
hasil lolos pada babak semi fi
nal, dan berhak maju ke ba
bak final dalam lomba puisi
tingkat dunia yang diseleng-
garakau; oleh International
Poetry Contest , di Maryland,
Amerika Serikat,(AS).

Eddy Sendouw, melalui
telepon internasional kepada
Pembaruan, Selasa (31/5) pa-
gi mengungkapkan kegembi-
raannya dab mohon dukung-
ain doa rakyat Indonesia agar
puisinya berjudul A Cry of an
Illegal Immigrant (.Jeritan Se
orang Imigran Gelap) berha-
sil menjadi juara.

Puisi itu, menurut Eddy,
dinilai memiliki nilai seni
yang tinggi dan mengandung
makna yang menyentuh nu-
rani pembaca secara univer
sal, terutama tentang ekspre;
si kepentingan kemanusiaan
dalam pergulatan hidup un-
tuk mencapai perbaikan na-
sib.

A Cry of an Illegal Immi
grant merupakan satu-satu-
nya puisi dalam bahasa Ing-
gris karya penyair Indonesia
itu, yang sebelum hijrah ke

negeri Paman ■ Sam pernah"
mendirika'n Lembaga Pen-
didikan KeterampUan di Ter-
nate, Maluku Utara, sekitar
dua belas tahim yang lalu. Se-
. telah melalui peiiyaringan
yang sangat ketat dan seksa-
ma oleh para juri dari dewan j
komite penyelenggara kontes'
puisi tingkat dunia ini, karya .
sastra tersebut dinyatakan.
lolos dari empat ribuan puisi
yang diikutsertakan dalam
lomba akbar itu untuk maju
ke babak final.

Sekaligus berhak untuk
diabadikan dalam buku kum-
pulan puisi karya penyair-
penyair kaliber dunia Eter-

' rial Potraits yang akan di-
terbitkan oleh International
Library of Poetry (Perpusta-
kaan Puisi Internasional) pa-
da bulan Agustus 2005 nanti.

Karya-karya Eddy Sen- -
douw sering muncul di maja-'
lah Indonesian Journal dan
koran Indonesian Actual
News yang kedua-duariya ter-
bit di California, AS Itu, men-
dapat kehormatan dan diun-
dang untuk hadir dalam
acara akbar pertemuan para
penyair berbakat di Washing
ton DC, pada tanggal 19 hing-
ga 21 Agustus 2005 menda-
tang. (R-8)

Suara PeTnbaharuan,3l Mei 2005



SASTRA-SEJAHAH

taan Sir A^hur SnSyle °f
C„„an Doyle

di masa muda mefeka" Kah-a fcirvn^ Peng;arang Indonesia. Tentu'di Pemicu minat meSa^rs^: Dan Cr
mereka menjadi saatrawM. " mendorong ■

."SSS^SSS^—™

.n^aloh prewaogJaSuXtS "'''"''^-

peoghasili yZ jihS^^SS^fa^o sS& "f 1?'^



gainya,menjadilebih intensif setelah Kinpley, satu-satunya anak
dari isteri pertamanya, Louise, meninggal, noHnlflnfln ke
Couan Doyle bahkan kemudian

penjuru dunia. Ke Australia dan Selandia Baru Amenka dan 1^-
nya. Dia selaiu bicara raengenai spintualisrae, duma yang .
tal\ui hidup seteiah mati dan sebagainya. Dua bukunya mengenai
semua itu, Tlie New Revelation dan The Vital ^
dibicarakan dalam toumya ke banyak negara itu. Begitu pula buku-

Conan Dcyl. brfcu Skstaya '
dengaii menampUkan kehebatan Sherlock Holmes, dan bu^-buku
suoranaturalnya yang meski laris, tapi tidak selaris fî mya.
. Karena pe.haUannya itu pula, Doyle sempat i»lemik seru denganHarry Houdini.ahlisulapmashur yang konontidakadaduanya

tidak mau disebut sebagai pesulap).

•  • MENJELANGtahun-tahunakhirhidupnya, Doyle kerabali^ _
■•irienuUs buku betjudul The Coming of the Faznes. Dal^ ,1 Doyle menarapilkan reproduksi foto-foto pen yang, katanya, dipotret

Salah satu gadis itu mengatakan: 'Sebenamya, k^ 'melihat peri. Tapi k^ena tidak ada yang percaya, akhimya kami
'"'SSyaTsSSu hari pada Juli 1917, Elsie Wright ■ ■ ■
kamera ayahnya untuk memotret keponakaimya, ,yang bermain di dekat sungai. Seteiah dicetak, ayah Elsie kaget^ .temyata di sekitar Frances, terlihat... parapm ten^ men^ nan.

Foto-foto itu kemudian direpro Sir Aithur j.bukunya itu. Tak dinyana, gudis-gadis itu bo-ong bo-ongan. ■ - (had)

MinggD Fagi,8 Mei 2005



SASTRA ANAK

Cerita
JANGAiN nieremclikaji kcmampuan anak-anak nicski
usia mercka niasih di bawah lima tahun alias Ixilita.
Pcngalajiian yajig mcreka dapatkan pada ta]uin-t;ihiin
pcrtmiia kcliidupannya di duiiia ini bisa sangat nic-
mcngaruiii niiilat nicrcka di kcnuidian hari. Olch ka-
rena mi, alangkaJi sayaiigiiya bila taiiun-taJiun pcrtama
kchidiipan aiiak-aiiak tidak dimanraatkaii seinaksimal
niungkin olch orangma.

SEKITAR lima-enam
tahun pertama kehi-
dupan anak-anak, bi-
asanya pilihan kegi-
atan yang mereka la-

kukan banyak dipengamhi
orangtua. Dengan kemampuan
belajar yang mengagumkan, se-
nng kali anak-anak ini dengan
ocpat bisa mcmahaml apa yang
mereka lerima. lihat, dan ra-
salcan pada niasa-masa awal ke-
hidupannya.
Sebagian anak-anak, yang

pada masa awal kehidupann\'a
setiap hari diajak bicara dan
djbacakan dongeng atau buku
oleh orangtuanya. setelah agak
besar menunjukkan minat me
reka untuk membaca buku. i
Bahkan, dengan rangsang- '
an-rangsangan yang sesuai de- '
ngan perkembangan usia me
reka, ada seba^an anak yang
dengan sendirinya" bisa mem

baca tanpa hanis melalui fase
pengajaran khusus membaca.
Stephanie Kesuma (36), ibu

dari Natasha Alessandra (9),

mengatakan, meski sampai se-
karang Natasha tetap suka di-
bacakan cerita menjelang tidur,
tetapi sebenamya sejak anak itii
berusia sekitar empat tahun dia
sudah mempunyai kemampuan
membaca sendiri,
Asma Nadia, ibu dari Eva

Maria Salsabiia (9), menutur-
kan, minat Caca, nama pang-
gilan si anak, pada kompuler
misalnya, sudah muncul sejak
masih berusia enam bulan, Caca
setidaknya sudah mengenal
mouse komputer pada usia ter-
sebut.

Maka, orangtuanya, Asma
dan Isa Aiamsyah, lalu menye- .
diakan banyak softivare yang
sebagian besar bensi ilmu pe-;
ngetahuan atau hitung-hitung-.
an untuk Caca. Hasilnya? Meski
sepintas Caca terlihat hanya
bemiain-main dengan kompu
ter, temyata dia juga belajar
membaca dari interaksinyu de
ngan komputer. Pada usia em- ■
pat tahun dua bulan, Caca su- '
dah bisa membaca dengan baik.

Buku Harry Potter and the Sdr-
carer's Stone, misalnya, sudah
selesai dibaca Caca ketika dia
belum sampai duduk di kelas
satu sekolah dasar.
Anak lainnya, Sri Izzati (10)

Juga menunjukkan minatnva
pada komputer sebelum usianya
genap lima tahun. Pada tahun
awal belajar di sekolah dasar,
Izzati sudah mampu mengetik
di komputer. Dia suka mengetik
ulang isi buku-buku cerita yang
dibacanya.
Belakangan -minat Natasha,

Caca, dan Izzati semakin ber-
■  «embang. Mereka tak hanya
.  bermain dengan komputer dan
,  ttiembaca buku, tetapi muncul

kemginan untuk menulis. "Ta-
Jnya hanya mengetik ulang isi

- buku cerita. Lama-lama saya
mills cenla sendiri," ucap Izzati
enteng.
Saat bemsia delapan tahun

Izzati tolah menghasilkan buku
peilamanya, Powerful Girls.
Lalu, tahun 2004 dia menulis
lag] buku yang Iain, Let's Bake
Cookies, dilanjutkan dengan
Lets Go Fatnnah, dan pada bu
lan April 2005, kaiya terbaixi
Izzati, Kado untuk Ummi di-
terbitkan.
Sedang Natasha, pada usia

tujuh tahun delapan bulan,
membuat sebuah cerita yang
kemudian diperbanyak dengan
fotokopi dan dijilid. Buku cerita
karangan Nata.sha ini tak hanya
berisi cerita, tetapi juga dihiasi
ilustrasi dan di.sertai puisi bu-
atannya. Cerita ini ditutm-kan
dalam bahasa Inggiis.
"Waktu itu idenya ingin
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memberi pengetahuan tentang
financial awareness untuk Na
tasha. Dia ingin punya hand
phone, saya bilang boleh, tetapi
dia harus mengumpulkan uang.
Dia lalu membuat cerita, gam-
bar, dan puisi itu lalu dijual ke
teman-teman sekolahnya, te-
tangga, sepupu sampai ke Oma-
nya," cerita Stephanie.
Pengalaman menulis cerita

Natasha tak berhenti di situ.
Dia lerus suka menulis cerita
dan menyimpannya di kompu-
ler, sampai pada September

■ 2004 buku pertamanya, The Ad
venture of Molly, diterbitkan.
Kini, di sela-sela kesibukan se
kolahnya, Natasha masih me
nulis kelanjutan dari cerita The
Adventure of Molly.
Sementara Caca kemudian

muncul dengan buku pertama
nya yang diterbitkan Mizan.
Buku beijudul Dunia Caca itu
terbit pada Juni 2004 saat usia
Caca hampir delapan tahun.
Buku periama tampaknya akan
segera disusul dengan buku ke-
dua, karena Caca kini sedang
menulis cerita lagi. Cerita ke-
duanya belum selesai, tetapi Ca
ca sudah memberinya judul,
Buku Marian Hantu.

♦ ♦ ❖

NATASHA, Izzati, dan Caca
hanya beberapa dari banyak
anak lain yang mempunyai po-
tensi menulis cerita. Meski usia
mei-eka masih amat muda, dan
menulis itu merupakan peker-
jaan yang membutuhkan kon-
sentrasi, faktanya mereka mam-
pu melakukannya.
Psikolog dari Universitas In

donesia, DR Tjut Rifameutia U
Ali-Nafis, mengatakan, banyak
penelitian menunjukkan
anak-anak yang belajar mem-
baca secara alami (sebelum se-
kolah) memiliki pengalaman
banyak dibacakan atau dido-
ngengkan cerita.
"Minat baca tumbuh dalam

diri anak karena kebiasaan atau
pengalamannya ■ scjak kecil.
Orangtua yang suka membaca-
kan cerita akan membanlu anak
mengembangkan daya imajina-
sinya. Karena kerap mendengar
cerita atau dongeng, anak-anak
kemudian dapat meneruskan
ceiita yang didengamya atau
bahkan membuat cerita sendi-
ri," kata Tjut Rifameutia.
Stephanie dan suaminya.

Frans Kesuma (42), setiap hari
berusaha .membacakan cerita

maupun pengetahuan dari en-
siklopedia sejak Natasha lahir.
"Kami berusaha melakukannya
tiap hari meski kadang cuma
lima menit. Kami ingin mem-
perkenalkan konsep membaca
pada Natasha," ucap Stepha
nie.

Seiring perkembangan usia
anaknya, Stephanie tak hanya
membacakan cerita, tetapi juga
memperkenalkannya pada ber-
bagai bentuk. "Saya juga meng-
ajarinya bahasa Indonesia dan
bahasa Inggiis sekaligus, dan
dia temyata tidak bingung," ka
ta Stephanie yang sejak Na
tasha kecil sudah membiasakan
keluarganya lebih banyak
menghabiskan waktu dengan
membaca daripada menonton
televisi.

Kecintaan pada buku pun su
dah diperkenalkan pada Natas
ha sejak kecil. Setiap kali me
reka pergi ke mal, misalnya,
kunjungan ke toko buku adalah
hal yang wajib. "Di iximah kami
terbiasa membaca. Saya dan
D-ans juga membaca, kami kan
hams memberi contoh pada Na
tasha. Tak ada televisi di kamar,
jadi kami semua terbiasa mem
baca meski menjelang tidur se-
kalipun," cerita Stephanie.
Hal sama juga dilakukan As-

ma dan Isa terhadap Caca dan
adiknya, Adam. Sejak Caca la
hir, misalnya, Asma selalu
mengajaknya bicara. "Misalnya
waktu mandiin dia, saya ngoceh
terns tentang gunanya sabun,
mengapa hams mandi. Mung-
kin dia enggak ngerti apa yang
kita omonf;in, tetapi tujuannya
kan menstimulasi otak, bukan
supaya dia nanti jadi pintar me
nulis," kata Isa yang lebih per-
caya pendidikan dan lingkung-
an berpengamh besar pada ke-
inginan anak untuk menulis da
ripada bakat.

Selain mengajak ngobrol, As
ma yang penulis novel dan Isa
yang waiiawan televisi Jepang
di Indonesia juga mengenalkan
Caca pada buku dan dongeng
interaktif. Bila Asma memulai
cerita, Isa menyambung, lalu di-
lanjutkan dengan • Caca dan
Adam bergantian. Lewat cara
sepeili ini, imajinasi Caca ter-
latih. Bahkan, tak jarang Caca
memberi ide segar untuk orang-
tuanya saat mereka mengisi

acara mendongeng interaktif di
telewsi. Ketika usia Caca em-
pat-lima tahun, dia sudah fasih
mendongeng pula.
Tjut Rifameutia menambah-

kan, orangtua juga perlu mem-
perlihatkan kepada anak an-
tusiasme mereka sendiri dalam
membaca. Dengan demikian,
anak akan paham bahwa mem
baca mempakan kegiatan yang
menyenangkan sekaligus pen-
ting.
"Kebiasaan membaca akan

mendukung anak dalam ber-
imajinasi karena pengetahuan
mereka pim bertambah. Ima
jinasi ini melahirkan ide-ide ba-
m yang ki'eatif. Kreativitas ini-
lah yang kemudian mendorong
anak bisa menyusun ceritanya
sendiri. Kalau anak sudah biasa
mengekspresikan idenya, dia
tak akan mengalamt hambatan
lagi untuk mengeluarkannya
dalam bentuk verbal maupun
tertuLis," tutur Tjut Rifameutia.

❖ ♦ ♦

ORANGTUA, lingkungan,
dan sarana yang mendukung
membuat anak-anak seperti
Caca, Natasha, dan Izzati tum
buh menjadi anak yang gemar
menulis. Mereka akan mema-

sukkan apa saja yang ditemui
dalam kehidupan sehari-hari
sebagai ide yang bisa dikem-
bangkan menjadi cerita mena-
rik.

Natasha menulis tentang pe-
tualangan seorang gadis kecil
bemama Molly sampai dia re-
maja dan mempunyai pacar.
Natasha tentu tak hanya me-
masukkan pengalaman seha-
ri-harinya dalam cerita terse-
but, tetapi kegemarannya mem
baca memperluas pengetahuan-
nya hingga dia tahu tentang ke
hidupan remaja meski tetap da
ri "kacamata" anak-anak.

"Waktu Natasha ulang tahun
ketujuh, dia minta hadiah kom-
puter. Sampai suatu ketika ka
mi melihat cerita-cerita yang
dibuat Natasya. Kami merasa
cara beituturnya mengalir, khas
anak-anak ada lucunya dan pe-
nuh energi," kata Stephanie
tentang anak sematawayangnya
itu.

Kebetulan suatu hari di se-

kolah Natasha kedatangan se
orang penulis cerita pada ma-
jalah anak-anak. Dia membaca
karangan Natasha dan berpen-
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dapat anak ini berbakat me-
nulis. Hal itu disamnaikan guru
Natasha kepada Stephanie.
"Saya lalu bicara dengan pe-

nulis itu, dan dari dia juga saya
jadi tahu ten tang penerbit-pe-
nerbit buku. Ada penerbit besar
yang saya tavvari karangan Na
tasha, mereka menolak dengan
alasan di penerbitan itu tidak
ada divisi buku berbahasa Ing-
gris. Saya lalu mencari penerbit
lain. Saya tidak berpiltir soal
keuntungan mated, tetapi lebih
karena keinginan mendukung
.anak yang gemar menulis. Saya
juga berharap, kalau karangan
Natasha bisa terbit, semoga ma-
kin banyak anak-anak lain yang
juga teipacu untuk menulis,"
kata Stephanie yang mendanai
sendiri penerbitan buku perta-
ma Natasha.

Menulis ecrita berdasarkan
kisah sehari-hari yang dialami
dilakukan Izzati. Awalnya Iz-
zati mengaku tak menyadari
bahwa apa yang ditulisnya itu
tentang dirinya dan teman-te-
man akrabnya. "Tadinya kami
ragu mau menerbitkan tulisan

Izzati. Tetapi, karena teman-te-
man dan keluarga beijanji mau
membelinya, kami pun meni-
beranikan did," kata Hetty (45),

!  ibunda Izzati. Ayah Izzati, Setyo
■ Utomo Soekarsoho (44), kemu-
dian membawa karangan Izzati
ke percetakan.
Orangtua Izzati yang kedu-

\ anya hilusan Institut Teknologi
Bandung itu mencetak 100 bu
ku dengan biaya sekitar Rp 1,7
juta. Buku itu dijual seharga Rp
20.000, selain juga dibagi-ba-
gikan kepada beberapa teman
keluaiga. Seorangpenedma bu
ku Izzati beketja di sebuah pe
nerbitan di Bandung. Dia lalu
membimbing Izzati menulis.
Izzati pun bei-semangat dan

segera menyelesaikan beberapa
cerita. Namun, tiga minggu se-
jak tulisannya dikirim, tak ada
respons. Baru pada minggu ke-
empat ada kabar tulisan Izzati
akan diterbitkan dalam bentuk
buku Ide cedta tak hanya dad
pengalarnannya sendid, tetapi
juga dad buku-buku, termasuk '
buku resep masakan. Dia bisa
menggambarkan kelezatan
cheese cake dalam tulisan meski
Izzati sendid belum pemah ma-
kan kue itu.
Anak bungsu dad tiga ber-

saudara itu juga suka meng-
ambil latar belakang tulisan ne-

ged asing sepedi Inggiis dan
Perancis. Dia belajar bahasa
Inggds secara otodidak, se-
dangkan bahasa Perancis dipel-
ajad Izzati dad seorang kar-
yawan pada Pusat Kebudayaan
Perancis di Bandung.
Serupa dengan Izzati, Natas

ha, menuroit Stephanie, menulis
dengan latar belakang Inggris
dan Australia meski dia belum
pemah pergi ke Inggds. "Anak
itu banyak membaca. Untuk
hal-hal detail, dia cad lewat |
internet, ensiklopedia, sampai
bertanya ke orang lain. Maka-
nya, dia bisa menulis berapa .
jam penerbangan dari Inggris '
ke Australia," ujar Stephanie.
Pengetahuan yang diserap

anak-anak lewat membaca di-
akui Stephanie kerap membu-
atnya terkaget-kaget. Misalnya,
saat diwawancara sebuah radio,
Natasha mengatakan, untuk
menulis, selain imajinasi juga
perlu inspirasi. Dia juga suka
berbincang dengan penulis atau
orang dewasa penyuka buku,
sepedi Pramoedya Ananta Toer
sampai Richard Oh.
Adapun Caca antara lain me

nulis tentang binatang peliha-
raan sepedi hasratnya sendid,
juga soal flu buixmg, saat kasus
flu burung merebak. Bahkan,
tbkoh utama tulisan Caca juga
sepedi dirinya, ingin menjadi
ai-sitek. Menurut Asma, pener
bit Mizan yang menawad Caca
menulis buku. Caca bersema-
ngat ketika dibed tahu banyak •
anak lain yang pandai menulis.
"Dad awal sudali saya te-

kankan ke Caca, prosesnya ti
dak mudah. Saya enggak mau
dia mengii'a karena ibunya pe
nulis, semua jadi gampang. Hi-
lisannya bisa bolak-balik di-
koreksi, bahkan bisa tidak di
terbitkan .sama .sekali. Tetapi,
kami beijanji, kalau tulisannya
tidak diterbitkan akan dikopi
dibuat bentuk buku dan diba-
gikan ke teman-temannya," tu-
tur Asma.

Namun, ketika sedang di de-
pan komputer, Caca bisa me-
ngetik sambil memutar-mutar
kursi atau sesekali mencubit pi-
pi adiknya. "Kadang saya kesal '
mclihat dia tidak fokus, tetapi
saya pikir dia kan anak-anak,"
ujar Asma yang tidak mengedit
apa pun yang ditulis Caca.

♦ ♦ ♦

liA6AIMANAPUN,=meski ti-

dak harus sampai diterbitkan,
. tetapi seperti kata 'f^ut Rifa-
' meutia, kebiasaan menulis pada
anak sangat baik. Sebab, me-

j lalui tulisan dia bisa menata
pikiran maupun gejolak emosi.
Biasanya, seseorang akan mem
baca tulisannya beru-
lang-ulang, memperbaiki atau
menghaluskannya. Mela'ui tu
lisan pula, seseorang dapat ber-
efleksi dan dapat mengurangi
doronganyangsemestinya tidak
muncul.

Contohnya, gejolak rasa ma-
rah yang sebelumnya mele-
tup-letup. Karena kebiasaan
menulis—seperti menulis buku
hadan—gejolak rasa marah ter-
sebut dapat terkurangi atau Iri-.
lang. Ekspresi dd menjadi lebih
halus dan tanpa disadad ia bisa
menata pikiran dan emosinya.
Kebiasaan membaca dan ke-

mudian menulis juga menam-
bah perbendaharaan kata serta
membiasakan anak mencad ka-

^  ta bainj yang lebih akurat atau
sesuai untuk mengekspresikan'
did. "Mereka yang suka mem
baca dan menulis juga tampak
cerdas dan lebih matang," ujar
Tji't Rifameutia.
Hanya diingatkannya, pada

anak yang suka menulis, per-
kembangan motorik tetap hanjs
diperhatikan. "Orangtua perlu
memerhatikan keseimbangan
aktivitas gerak mereka. Beixli-
am did di kamar dengan mem
baca dan menulis saja tentu ti
dak sehat, orangtua juga harus
memerhatikan kesehatan fisik
anak," katanya.
Apakah anak-anak penulis

ini akan berkembang menjadi
penulis hingga dewasa? Menu-
rut Tjut Rifameutia, minat anak
dipengaruhi banyak hal. Dalam
perkembangan menuju kede-
vvasaan lingkungan bi.sa sangat
memengaruhi pembahan minat
anak. Nilai dan prioritas yang
sebelumnya ada pada did'me
reka akan bednteraksi dengan
nilai baina. Misalnya, kegiatan
menulis mungkin sualu ketika
berubah menjadi mengurus or-
ganisasi.
"Perkembangan minat anak

juga tergantung pada orangtua.
Pada dasamya, kita tidak dapat
mengerem minat seseorang. Se-
tiap orang memiliki jiwanya
sendid. Belum tentu juga per-
ubahan itu hal yang lebih buruk
untuk kehidupannya kelak.
Meski begitu, bukan berarti mi^

&



nat menuhs anak akan hilang
alau habis. Ada saatnya ia akan
kembali menulis, dan hanya pa-
da vvaktu teilentu kegiatan ilu
tersisihkan," tutior Tjut Rifame-
utia menegaskan.

(ARN/CP/SFA'og)

ms
*. •

Luar Negeri — Izzati (lo) sering menggunakan latar belakang luar negeri, seperti
Inggris dan Perancis, dalam menulis buku cerita. Dia bisa melakiikannya karena kerap
meinbaca buku cerita dari pengarang luar negeri.
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SASTRA INDONESiA-BIOGRAPI (Aohdiat)

i; I 1 buta, Achdiat Karta Mihardja masih berkarya.
V  Dibantu olehseorangjuruketik di Australia, penga-.. '
i, rang Af/7e/s (1949) dan penyunting Po/em/k Kebudayaan

..(1948) itu klni menghasilkan Man/festo Kba//fatu//a/? •
;i ,(2005);,, ■. ,, ~ '

\ Achdiat kali in! menuangkan Ide-ldenya ke dalam wadah
kisah yang fantastls. Dalam fantaslnya, la menjadi tokoh
"aku" yang berjumpa dengan sejumlah orang penting : j
yang turut menandai sejarah pemlklran kebudayaan Indo
nesia dan para pemlklrdunia yang turut niemengaruhl' ■
mereka. SI "Aku" bersllang pehdapat dengan mereka .
seputar konsepsi manusia Ideal. / ,

HIngga batas tertentu, Man/festo Kba/Z^'atu/Zah seakan
mensenyawakan Atheis dengan Polemik Kebudayaan. Si
"Aku" tak ubahnya dengan titisan Hasan, tokoh utama
Atheis Itu, dengan piklran yang rusuh dl seputar arti dan ■
tujuan hidup manusia. Sedang dl antara sejumlah lawan
debatnya adalah beberapa cendekiawan yang terllbat
dalarn polemik pada 1930-an semlsal Sutan Takdir
Allsjahbana dan SanusI Pane.

Narhun, berbeda dengan bukunya yang terdahulu, buku
Achdiat yang terbar.u dengan sangat yakin berpljak pada ■
konsepsi Islam mengenal tugas kekhallfahan manusia dl
muka bumi, dan fllsafat Pancaslla rumusan Sukarno yiang
menjadlkan pandangan ketuhanan sebagal salah satu . '
dasarnya. Achdtit atau SI "Aku" yakIn sekall bahwa Islam , j
dan Pancaslla adalah jawaban terbalk buat menghadapi , '.j
berbagal persoalan hIdup manusia. JadI, Man/festo i
Khalifatullah kiranya merupakan pernyataan dirl prang tua , .1

■ yang merasa telah menemukan kebenaran. 1
.  Menurut penerbitnya, buku Ini adalah "novel". Menurut : '
pengarangnya, buku Inl adalah "kispan" alias "kIsah . I
panjang". JVlenurut saya sendlrl, buku Inl adalah kisah fll
safat atau uralah fllsafat serupa novel. Artlnya, gagasan /
dituangkan ke dalam wadah perklsahan. Dengan kata' ^
lain, kIsah dijadlkan sejenis kendaraan buat mengangkut I.

. sejumlah gagasan. Para pembaca Sophie's World (1994) i
karya Jpstein Gaarder tentu akrab dengan kIsah seperti li
Itu. •' " ■ ; : ' * !

Dalam pencapalannya yang bagus, buku sejenis Inl '
tentu dapat menclptakan daya pikat yang cukup kuat, i
pada sesusun uralan fllsafat. Mlsalnya, dengan nikmat ;
kita bisa menetusurl sejarah fllsafat Barat, mulal darl

.Thales hingga Freud, melalul pergaulan antara Sophie
Amundsen dan Alberto Knox:' '

alam usia 94 tahun, dengan mata yang hampir ■' f %

h
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m
,  ■ sebaliknya/sudah pasti^bukuseperti ini punya- ... .

risik6nyas6ndiri.'Salah-salah,via tidak konnpr6h6nsif ',>\ . y.
j  sebagai'uraian pemikiran, dan kurang memukau sebagai
»  perkisahan. Apa boleh buat, gagasan maniscayakan ke]^ •

lasan, sedang kisah menghendaki pesona. . .
-  t Menyangkut salah satu pesan yang ditekankannya, ' '
w  . . . yakni pentingnya Pancasila, Achdiat sedikitnya meng-.'

badapi dua kemungkinan. Pertama, bukunya bisa jad.i
ijianggap kuno tarutama olah orang Indonesia yang .

'  . ' I seiama puluhan ̂ hun.dicakoki Indoktrinasi Pancasila di ,
I  bawah razim Suharto. : •.

Kedua, bukunya justru tidak mustahil manimbulkan . ; ,
rangsangan baru buat meninjau kambali buah pikiran
para pandahulu Indonesia yang salama ini dibakukan ,
dalam berbagai bantuk pehataran. - ■ ^ ■
Sadang manyangkut wadahnya, yakni.kisah itu tadi,

I  Achdiat rasanya tak iagi bagitu mamikat. Simak, rnisai- '
ii nya, gambarannya tantang sosok Chairil Anwar. Diki-
I  sahkan, sang panyair datang ka rumah Si "Aku", omong-

'  bmongsabentar, iaiu, katanya, "Dia malompatke luar
^  lewatjandaiadapuryangtarbuka." ^ , \

.  6

fsportgirl-SHM^^ v >
l^^'jRaSpiwar agak's saorang qariah - ;
'i:(jariisl^i^|ai.yahgtarbiasa^m^^ •
/.•laria^hl^i^^V'dapan urriiim:' Deh^ian 'kata -ialn,' Achdiat

1  ■■ ^te.i^eisaCtongkori,slken. v
.  ;i'!tS6bagarorarig;ya^ sering terlibat dalam produksl

f  • « ( buku, saya dapat rnambayangkan baratnya rnanghadapi 1^.
;  * , naskah. Bahkan saya sandiri juga parnah malakukan
;  ■/ kataladoran sajanis. Jiistru karana itu. saya kian ; ,manyadari betapa pentingnya manyunting naskali, tak

tarkacuali karya pangarang kawakan yangberpikiran luhur.

Republika,8 Mei 2005

• Tak dituturkan-, kanapa sampai bagitu? Bukankah,;
■ katanya, ada pintu di balik punggung sang panyair?
Dangan kata iain, karaktarisasinya agak karikaturai.

,  • Damikian puia gambarannya tantang tokoh Umi
rsakinah, qariah dan istri kiai yang amat diliormati oleh Si
'  "Aku". Di satu pihak, Urrii diceritakan manganakan
. "jilbab" sampai-sampai Marx dan Engels taringat pada: '
ivbiarawati sewaktu keduanya bartamu dangan IJmi.. v
'  Jai3i,^di'pihak Idini Achdiat menggambarkan, "DamikianIv'pula UiTii,:derigan celana pendeKdah ka^^ ;j
I diguluhg lengannya sarnpai ke sikut labih mirip saorang .. .
Uport'girl.'?'^--" 'V' •
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SASTRA INDONESIA-BIOGBAFI (Chairil Anwar)

;v i'-t'
■. -rri-yp-.— ^

■ VI EKARAl^G kita Ijlci^fafei^gng
sastra. Kehapa sekarang? Karena:

c 28 April kemarin adalah peringatan' ;
iiari wafatnya Chairil Anwa'/^fferiyalr v
besaf yang. harus- mat! pada Usia 27.
;tahun.. Chairil. adalah ton^ak pen- '•
ting sastra kitb". -Ketika hari'femati-;

-1 ̂ npy? ditetapkan isebagai^ Sas-
;^!itfa;f|celo^
/' riya;!dajri;^r kita i
' • kehilaoggji hail^ " ̂v*

Bekas' tfienteri
, pernah membela Chairik^f,Ke|^ielopor-'
an Chairil Anwar Tidak'Da^at: Diragu-
kan: Berilah Ternpat yangwajar bag!
■■Penyair Ini" adalah judulibi^ta uta-'
ma di hariati Berita Yudha$k6a awai
Mei l965 yangmengiitipj^to^^;
Roeslaii "pada peringatiH^v/i^du^-
kematiar^nya;■ v
.  Kihi,'tujuh
, galnya sang biriaferig jals^^hairli'iiv
tidak perju dibela'lagi. Jejak^ejakv i' I
Chairil masih dapat kita rasakan '
hingga hari ini. Setidaknya dua puisi-

nyaAku pian Krawang-Bekasi, rhen--
'jadi puisi "favoritlm.urid sekolahan.

i..". Itu bukan berarti pengajaran: sas-
I ̂  tra df sekolah me^banggakah.'.Se-
;  baliknya, sekolah-kita ,miskin sastra.

•  :/,Bahkan, menurut sastrawan Taufiq
Ismail, pengajarah'sastra sekarang ■

. ; ;;lebih^'buruk daripada pehdidikah sas-
!  tra di 7amah'Beland'a^saat ̂

masih b^sej^lah; j -v? .
■y*<'v, Sejumlafj'lembala'i^^ rnen-

coba ■ rrienambal lubahg-lubang yang
>;! ada daiam 'pendidikan sastra kita.
'  ■ Meski usaha rnereka patut diacungi
■-! -'^empoi; ;kita tidak dapat mengharap-'
;  v kari perbaikan pehdidikan.sastra ha-

hya di tangan rnereka. Perlu ada per-
'■ bbahan hiendasar hingga pelajaran

' bahasa Indonesia,tidak iagi sekadar
;  teori dan hafaian.' l4arus."ada cukup ;

• : ruang bagi siswauntuk dapat menik-
v mati dan.rnenghasilkan karya sas-.'

'tra. Siapa tahu kelak akan lahir'"bi-'
.  natang yang lebih jalang" dibanding .

Chairil. • qaris f , ■

%

Agar. Kita •
, fidakfMenjadi ■
Binatang Pintar

"v- \

J.. Buku dan
'  Puisi " '- s

11'.' Kaum Urban
SiSeiflni.4

V Duh,
• Pendidikan.
Sastra Kita

."Him.5 '

Koran Ten)D0,1 Mei 2005

.i;ME^20q5 L24 HALAMAN I RPZ
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SASTRA INDONESIA-BIOGRAFI (Chairil Anwar)

n. ' w.N r
« V a.

SBSB
TAUFIQ ISMAIL.

Ch.niril Anwar pindah dari
Medan ke Jakarta di awal
jxinduckiltan tentarajepang

(1941/1942), ikut ibunya, pada
umur 19 taluin. Wakt\i itxi dia sis-

. wa kelas II Meer Uitgcbreid bi-
•ger Onderwijs (MULO), selmg-
kat SMP sekarang. Pengajaran
baliasa asing di sekolah masa itu
bagiis sekali. Dia fasih mengua-
sal bahasa Belanda dan Inggris. *
Siswa Algemene Middelbare
School (AMS), setara dengan
SMA sekarang, pandai pula ber-
bahasa Jerman dan Prands. Yang
penting dicatat, penguasaan.ke-
empat bahasa asing itu diasali
melalui kewajiban membaca bu-
ku sasira di sekolah. Bimbingan
menulis dilal<ukan dengan kewa
jiban inembuat satu karangan se-
minggu, sekltar 36 karangan se-
tahun, 108 karangan dalam tiga
taliun.

Di Jakarta, Chairil menum-
pang tidur di kamar kos seo-
rang guru. Guru itu banyak bu-
kunya. Ketika guru itu pergi
mengajar, Chairil menghabis-
kan w^ttunya dengtui memba
ca buku-buku di kamar sang
guru. Dia juga membaca di per-
pustakaan dan di toko buku.
Dia berlatih menulis tak jemu-
jemunya" Bila membaca ib^it
mengisi aliran listrik. menulis
seperti mengeluarkan energi
listrik itu. Hubungan antara
membaca buku dan menulis

karya (apa pun itu, bukan ̂ s-
tra saja) erat sekali.

Iniliili yang Idta rasakan ku-
i-ang sekali di dunia pendidikan
kita. Ambil contoh AMS di niasa

; kolonial dulu. Di jurusan balia
sa, siswa wajib membaca 25 ju-
dul buku, di jurusan eksakta 15
judu! buku, selania 3 taliun. Bu-
kii-buku itu disediakan^di |x:r-

. pustakaan sekolah. Kewajiban
menulis satu karangan seming-
gu kedengarannya sedikit, tapi
dalam masa 3 tahun akan men-

capai 108 karangan. Mereka di-
latili banyak membaca, digem-
bleng banyak menulis. Inilali
yang menghasilkan generaa se-
macam Soekarno, Hatta, Natsir,
Syahrir, Wilopo, dan Rosihan'-
>^war (sumber infonnasi
ya). . .

Wajib membaca buku sastra
di Hogere Burger School

(HBS) Jakarta tidak membikin
Hatta jadi sastrawan. Dengan
kecanduannya membaca, Hatta <■
ternyata lebih terlarik pada
ekonomi. Dia melangkah ke
saniping dan jadi ekonom. Soe
karno, walau banyak membaca
buku sastra di AMS Surabaya,
kecandujm membacanya lebih
disalurkan pada sejarah ke-
bangsaan dan politik. Dia me-
langkali ke^ samping dan jadi
nasionalis dan politikus. Kedua
orang ini, juga Natsir, Syahrir,
Rosihan Anwar, cUui teman-te-

man sezamannya, lancar menu
lis buku. Membaca dan menu
lis berhubungain erat s«kali.

Menyaksikan kgterlinggalan
kita kim (buku sastra cuma di-
kenal judul dan ringkasari isinya
di SMA, mengarang cuma 2-3
kali setahun), sejumlah sastra
wan yang peduli pada pendidik-

j an sastra meluncurkan aktivitas
. membawa sastra ke sekolah;

dengan tujuan meningkatkan
. kebiasaan membaca dan
mengarang. Kehadiran ^trah
wan yang membacakan l^ya-
nya ^uisi, cerita pendek, peng-
galali. drama, nuldlan novel) di
depan siswa, juga lanya-jawab'
dengan siswa dan guru, diha-
rapkan memberikan dorongan
membaca dan merang^g kei-
nginan menulis pada siswa Ke-
giatan ini diberi hama .Sastra-

, wan Bicaia: Siswa,'; Bertanya
' (SBSB)' dan beriang^ung sejak
tahun 2000 sampai sekarang.
Pada 2000-2004 (didanai Ford
Foundation), SBSB telah mar
suk ke 2Q5 SMA sekolah mene-
ngah kejuruan, madrasah ali-
yah, dan pesantren di 133 kota .
di 26 provinsi. Selama^ioirun.
waktu itu, kegiatan ini didatangi

^kitar 70 sastrawan dan clilia-
d'ri 97.180 siswa dan guru. Mu-
lai 2005 ini, S^B dl^anai De-
partemen Pendidikl^ NasionaL

Acara SBSB berlangsung s^
kitar 34 jam. Pesertanya 30()-
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400 siswa dan guru. Sastrawan
yang hadir 2-4 oning. Penyair
Rendra atau Sutardji membaca
puisi, penulis cerpen Danarto
atau Joni Ariadlnata membaca
cerf)en, novelis Nh. Dini atau
dramawan Nano Riantiarno
membaca penggalan novel atau
drama, kemudian disusul tanya-
jawab. Siswa (15 sampai 30
orang) berebutan minta giliran
bertanya, memberikan komen-
tar, baJikan niengkritik sas^
•wan. Suasana meriah sekali.

Karya yang dibacakan ilu sebe-
lumnya sudah dibukukan dan
^^dibagikan kepada siswa dan gu
ru, sehingga bisa dipakai di ke-
las. Seusai acara, i>ara sjistrawan
itu dikcrubungi, dimintai tanda
tangan, dan digandeng berfoto
bci"sania untiik kenang-kcnang-
on seumur hidup.
Antusiasme acara SBSB ini

berlanjut dengan membanjir-
nya tulisan puisi dan cerpen sis
wa, yang mei'eka kirim dengan
bimbingan guru ke koran se-
tempat dan ke rubrik Kakila-
ngit, sisipan khusus untuk sis
wa SMA di majalali Horisott. Ki-
riman karangan membeludak.
Untuk menyalurkan energi me-
reka yang melimpali itu,, seba-
gai kegiatan ekstrakurikuler,
Horison (2002) membentuk
Sanggar Sastra Siswa Indonesia
(SSSD di Padang, Palembang,
Bandar Limpung, Serang, Ban
dung, Circbon, ̂Miianuig, Yog-
yakarta, Gresik, dan Tabanan,
dibantu Ford Foundation. Pada
2005 ini alcan dibentuk SSSI di
Banda Aceh, Batu Sangkar, Bu-
kittinggi, Jakarta. Cimahi, Ma-
jalengka, Kartosuro, Pasuruan,
Martapura, dan Banjarmasin. .
Memajukan kebiasaan mem

baca dan meningkatkan ke-
mampuan menulis siswa tidak

akan bcrhasil kalau guru bahjh
sa dan sastra tidak ditingkatkaii
pula kem^ipuanbya. .J<iirena

'itu, sejak 1999,"pelatihan Men>?^;
baca, Menulis, dan .Apresia^
Sastra (MMAS) telah dilaksa- ■
nakan di sepuluh kota Indone
sia, dengan pcserta sekitar
1.700 guru.
Seandainya Chairii Anwar

panjang umur, pastilah dia akan
dibawa dalam acara SBSB fni.
Sahabatnya seangkatan dan
seusia, Asrul Sani, sempat liadir
di Makassar pada 2()03. Duduk
di kursi roda, berambut dan-
beijanggut putib, dia memb.nca-"
kan puisinya Klang Laut yang
terkenal itu di dcpan sekitar
1.500 siswa dan guru dal:un aca-.
ra SBSB gabungan sepuluh
SMA di kota Indonesia tiiniir

'h'-

Banyak kenang^^"berkesan
dalam dari kegiatan yang mele-
lahkan tdpi bcrmanfaat ini. Bia-.
sanya siswa yang berebub'in
minta gilii-an tampil di depan
mikrofon itu akan bertanya,
memberikan komcntar, mcnde-
bat, atau mengluitikyrTapi di

.Manado, siswa yang ^tu ini
(saya lupa namanya) lu.ar biasa.
Sepanjang 4 tahun kegiatan, cu-
ma dia yang berbicara bcgini:-
"Saya telah menden^ bapak-
bapak dan ibu sastrawan baca
puisi dan cerpen^ Bapak-bapak
dan ibu datang dari jauh, caiK'k-
capek mcmbcri kami ilmu dan
kami gembira. Saya mengucai>
kan terima kasih." Kemudian

diamengangguk membeii hor-
matdan pergi ke tempat duduk-
nya. Begitu saja
Saya tcrharu dan susah me-

nalian air mata.

Jakarta, 29 April 2005

t
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Dan aku aMn lebih tiiiak perduli
Aku »u:u liidup seribu tahun higi

(Maret 1943)

ilii' ia''"sa]"iipai
pada waklunya". Cliairil memng-
gal tepatpada pukul 14.30,28/4>
ril 1949, cli sebuaji kainai' di Ru-

'mjiJi Saldl Cij)lo Maiigunkusu-
mo, ddaiii iisia yjuig aniat iiuida,
27 talum.

.  Jasiidnya dikubur di Kai'et, la
id jejakiiya tetap terliliat, baJikan
mungkin hingga seribu laliun la-
gi. Kalau bukap karena dia,
mungkin liingga saat ini kita ma-
sih beipuisi dengan gaya Pujmig-
ga Baru yaiig inemalcai liina.
Chaiiil, dengaii scniiuigat clan jii-
ga kcangkuhaniiya, ineiKlobraic
pakenvi)<ikein sastra kala ilu.

ICaj'ena ja'sa-jasanya pada sas-
ira modern liulah, tak lajiia sete-
lah kemalicuinya, pemeriiUah
mengabadikaii laiiggd wafalnya
sebagai ilaii SiisLra Indonesia.
Nainun, pada'akhir pai'uli peiia-

ina 1960-an, ha) ilu digugat oleh
kelompok komiinis.
Ia:mbaga Kebuclay;uin Nasio-

luiJ (LKN) Yogyakarta dan Konii-
scuis Dewai; Maiiasiswa Fakul-

las Sastra Universiias GadjalV
Mada balikan pernali menyala-
kan, ide kebudayajui Chairil ber-
lenlajigaji dengaji sosialisme In
donesia dan Ajnajial Berdikaii

yang dicebjskan Bung Karno.
Penolakan ini kemudiaj^ didu-
kung oleb Lembaga Kcbudayaan
Rakyat (Lekra), yang berada di
bawali naungan Pi<I.

Pei'lenlangan soa] itu sudali la

ma ierkubur bersama dengan ter-
kuburnya PKI, lapi jxiniycuin hari
sasb-i l;il< dihidiiplam kembali.
Yang lebih sering diiayakan kini
adalali bulan baliasa, yang jaluh,
pada Oktober, bersaniaan dengan
peiingalan Sumpiili Pcmuda.

Sejarali Uik bisa dipular ulang.
Tapi kila boleli sjija bicara saslra
niasa kini keiika orang meng-
ingat wafabiya Chairil Anwar. Ba-
gaimmiapun, sclelali 56 taliun, je-
jaknya masih terasa. Sejalc 1975,
dua puisi Chairil, Aku dan Kra-
wang-Bekusi, wajib dihafal oleli
miij-id sekolali dasiu",

Say;mgnya, hanya dua puisi ilu
yang kita ingat hingga dewasa,

karena meintaig keduatiya yang
mcnjadi fokus pengajamn sastra
di sekokdi. Solain ilu, puisi apa la-
gi yang kila ingat dari bangku se-
kokili?

Saya/ignya lagi, ijelajaran saslra
di sekolali lebih menekarJcan ha-
falan. Murid diniintamenghaialju-
dul-judul buku sastra dan nama

, E>engarangnya, tanpa menibaca

isinya.. Siswa diminta inenghafa)
s leori-teoiinya, dengan sedikit se-

kali mcmpi-aklekkani'iya 'Terlalu
banyak teen daripada praktek,"
kata Andrei Aksana, penulis novel
Cinta 24 Jam, yang di lubuhnya
mengalir dai-ali saslrawan Sanusi

, Pane dan Armijn Pane.
-••Ini dapai dimengcrti. Penierin-
tah merasa kerdil karena kema-
juan tangsa lain dan inencoba
mengejarnya dengan "mengge-
,ber" pendidikan eksak. Itu juga
-yang pernali ten'adi di negaj-a te-
tangga, Malaysia. Menurut I^ia-
lid Jaakir, bekas Direklur Ekse-
kutif Inslilut Rajicui Dasar Malay
sia yang pernali inenjadi salali
seorang asisten Anwar Ibrahim,
hal itulali yang menjadi perbeda-
an antara kubu Perdtuia Menieri
Maliatliir Moh.uiiad diui Anwar
sotil i>endidikan,
. Malialliir menginginlcan pen-
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didiknn bcrkotisenlrusi pada
sains dan leknologi, sedangkjui
Anwar incnckankiui |:entinijnya
budaya dan saslra. Ilulali kcnapu
Anwar berkeras agai' siswa Ma
laysia wajib niembaca 40 judul
buku sastra Melayxi selaina di
bangku sekokili (12 tahun). "So-
mg kali orang melupakan bahwa
pendidikan budi juga penting, se-

1  t..lain masalali eksak," kata Jaafar.
Kita mungkin tak punya An

war Ibraliini yaiig daj)at "mernak-
sakan" perubjilian pada pendidik
an sastra. Naniun, kita memiliki
banyalt orang yang jjeduli pada
pendidiltan sastra kita. Sasliawan
Tauflq Ismail bei"sama kru inaja-

lali Horison, misjilnya. Mereka
'  menyair.bangi sekolah-se-
,  kolah dan membagi ilmu ke-

pada para siswa. Mereka ju
ga mendatangkan pai-a sastra-
wan ke depan siswa di seko

lali, menggelar pelatihan unluk
guru, menggelar lomba sjisU-a,

KORAN TEMPO
MINGGU I 1 MEI 2005 1 HALAMAN 3

guru, incnggeliu- lomba s;isii-i,
diui menyediak;ui ruiuig bagi re-
maja unluk berkju'ya. •
-•Di tcmpat'liiin; ada.orang se-
pbrti Gola Gong dzin Helvy Tiana
Rosa yang mendirikan sanggiu"-
sjinggar (km bcngkcl saslni bagi
remaja. Mereka bekerja, tenlu
saja, bukan karena bidang ini bi-
sa menghasilkan keuntungan
materi. . . .

Saslrawan di negeri ini me-
mang belum menjadi profe'si
yang diiuiggap mcnjanjikan. 1 api
pendidikam sasti-a yimg baik bu
kan cmma berguna bagi mereka
yang ingin menjadi saslrawan.
Dengan sastra, Anda yang ber-
profesi apa pun bisa menghalus-
kan budi. Sepcrti dalant novel
Bumi Mamisia karya Paunoe-
d>'a Ananta Toer, saat seoi-ang
guru Belanda berUmya kepada

i muridnya lenlang perlunya bela-
jar sasUTi, ia fuenjawab sendiri
pertanyaannya; "Agar kita tidak
menjadi binatang pintar.

• qaris/indra/sandra/mawar
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BINAING JALANG
"'SEl^RANG kita bicara tentaf^O
: sastra. Kenfapa sekarang? Karepa ̂

- 28 April kemarin adalah permgatari! '
■^har(yyafatnya.Cbairll Anwar, penyair,,,^
besar yang harysj mati pada usia 27;

•  tahUn. Chairjl adalah tonggak pdn- ,
^  ting sastra kita;,.Ketlka hari.kematl- ->

•  . • ;a^^ sebagal" Hari.Sas--: -
kelompok komunis menggugat-

^  " nya; dan si Jj3eh^ugat me kita
. kehllangan harl sastra.' ' ' " " . - •

Bekas menteri'Roeslan Abdulgani
.^•pemah membiela Chairil., "Kepdloppt^S)

J an Chairil;AnwarTidak;Dapat Diragu-, ^
, ' ' kan: Berilah Tempat yang Wajar bagi-t.*

^ ' Penyair lni" adalah judul berita uta-*,
.  .ma di harian Ser/fa Vbcfha'pgcfa awal '

Mei 1965 yang mengutip pidato - " '
f  ' ' Roeslan pada peringatan dua windu- • '
^  kematiannya. i
V  Kini, tujuh windp setelaJb^jTipping-;^^^
j  _ galnya sang binatangjalan^^^hairil'- , ■
Hi ; , tidak perlu dibela lagi. Jejak-jejpk ^-
^ ■' ' ■ Chairil masih dapat kita rasakan.
^  . hingga hari iniii Setidaknya.dua puisi-

riya. Aku iian Krawang-Bekas/. -men-
jadi puisi "favorit" murid sekolahan. .

Itu bukan berarti pengajaran sas- •
tra dijSekolah membanggakan. Se-. .; .'
ballknya, sekolah kita miskin sastra ̂ •
Bahkan, menurut sastrawan Taufiq :

>  Ismail,-pengajaran sastra sekarang:;:.
^  lebih buruk daripada pendidikan sas-;

tra dl;zamanBelanda-^saat Chainl
• masih bersekolah'. ^

'• ' SejuiTiiah lembag'a partikelir men-.
jcoba men'ambal.lubang-lubang:yang;

;^;: ada dalam: pendidikan: sastra kita.
Meski .usaha mereka patut diacungi ;

i-Jempol.Hkita tidak dapat mengharap-;-;
'' kan perbaikan pendidikan sastra ha-
- nya di tangan mereka. .Perlu ada per-
i' ubahan mendasar hingga pelajaran.y
" bahasa Indonesia tidak lagi sekadar ;'

■; teori dan hafalan.vHariis ada cukupn-
ruang bagi siswa untuk dapat menik-;
mat! dan menghasilkan karya sasr? ,

:. tra; Slapa tahu kelak^akan lahir "bi-
natang yang lebih jalang" dibanding ,
Chairil. •qaris . '

"At,

Agar Kita
» . Tidak Menjadi ■
. Binatang Pintar.

Him. 3

Buku dan
Puisi

Kaum Urban.

Him. 4

^ Duh,
. Pendidikan •
'Sastra Kita;

Koran Tempo,1 Mei 2005
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Sosok yang tidak

hanya melam-
paui batas-batas

angkatan, tapi

juga menembus

sekat geografis

kepenyairan.

Riinipiit liar clan jiolion bo
lukar sclinirni mala kaki
bercbut tiinibiih. mcma-

(iali pusjiran niakani iUi.
Marmcr piitili yang.mc-

maiiaii piisanm niulai bcrwarna
cokclai. Ik'berapa sisinya koyak\
Ada kes;iii lak icriinis.

Ikilikarj lak ada pohoii mcma-
yunjji. JiiKa i>agar pi'mbalas
vatiy meiiiuliinm. Ifaiiya nisan



bcsJir liilam nmsili l)erclin ku-
kiili berUilisan "Di sini dima-

kanikaii poiiyair Aiigkaljui 45.
Cluiii'il Anwar, pada 28 April
1949" clengaii cj;uui Uinia. Tiga
liai'i silani, 56 tahiin siidali dia
tci bariiig di sana.

Sodikit yang menil)edakan
niakani ini dcngan makani lain
di TPU Karcl Bivak, Jakarta,

adalah scbiiah menhir sellnggi
l)inggang orang dewasa tertan-
cap di pusaran. Di «ma diloreh-
kiui s<jpcnggal kuik i)iiisi Chiilril
Anwar. Jiiga tclah memudar:
Tak perlu sedu sedan itu/Aku ini
binataiig jalang/Dari liumptd-
aiinya teiintcng.
Makam Chairil Aiiwar me-

niang telah kiisani dimakan
iisia, tai)i lidak dengan karya-
nya. Pengaruh kepenyairannya
lotap kual bingga sckarang.
Bahkan hanii)ir semua kaj'y;>-
nya selaki inenghiasi buku-buku
leks bahasa dan stisfj'a Indone

sia pada seliap jenjang pcndidik-
iui. Semua imirid SD hingga ma-
hasiswa pcrgnriimi tinggi pasti
mcngenal nama penymr ini.

Chaii'i! lidak hanya "nicwalc-
tu", inelewatl balas-baliis angkat-
an atai! pciiodisasi sasb^a Lerten-
(u, taiji juga "ineruajig", mencm-
biis sckat gcografis kepenyair-
an. Puluhan biikii, disei't«asi, dan
ralusan arlikel lahir atas nania

dirinya.
Maka tak s<ilah jika Panuisuk

Bncsle menycbnl Chitirii scba-
giii "sunnir abadi". Dalain biiku-
ny<i, Mengenal Chairil Anwar
tci'biian Obor (1995), Encste

nicncoba menolanjangi
sang 'penyiiir daltini inempeiju-
angkan kesusastraan, politik,.
dan kebudayaan Indonesia scrla
proses berkai'yanya.
Buku ini dibagi dalam enipat

bab. Bab pcrlairia inengulas bio-
gnili Chairil, yang nieliputl latar
belakang kekiiuga, pendiclikan,
dan proses kepeng,:irangannya
dalam masa revokisi lisik hing
ga akhirnya ajal mcnjemj)iitnya
parla 28 April 1949. Scdangkan
pada bab kedua dijelaskan seal
proses lahirnya sajak dan jniisi
Chairil Anwar.

Menulis sjijak alau i)uisi boat
scorang Chairil
bukan pekoijziiin
sambilan atau

asal-asalan. Dia li-

AKUIBI
WSKSAm
J&LABG

iAAATU

dak hanya me-
nunggu ilham,
melainkan aktif •
mencari dengan
cara terjun Uing-
sung dalam arus
kehidupan nyata.
Inilah yang membu-
at kiu-yanya meml-
liki "daya hidup".

■Adapnn bab keli-
ga membahas puisi-
p'liisi Chairil tentang
wiuiita. Eneslc nicn
coba nienyuguhkan
dereliui puisi-puisi dn-
ta Chairil.

Lewal scjumlali pui-
sinya, dileniiikan enam
nama wanila: Karinali
Moordjono {Kenang-
an). Dien Tamaela (Ce^

rita buat Dien Tamaela), Gadis
Rasyid {Buat Gadis Rasyid), Sri
AJati {Senja di Pelabuhan Kecit),
Ida {Merdeka), dan Slimirat {Sa
jak Putih dan Mirat Muda Chai
ril Muda).

Pada bab keempat, disajikan
sejumlah pendapat para sastra-
wan Indonesia mengenal ke-
pribadian Chairil, proses krea-
tif dan partisipasinya dalam
mcmperjiiangkan kesnsastra-

T an. serla politik dan kebudaya
an Indonesia. H.B. Jassin, Su-
lan Takdir Alisjahbana, Sub-
agio Saslrowardoyo, dan Dami
N. Toda ikut menyampaikan
komenlarnya.

'  Soal jjcngai'uh kepenyaii'an
"Buiaiiuig Jalang" ini terhadap
dunia siistra Indonesia diulas da
lam buku karya H.B. Jassin ber-
judul Chairil Anwar, Pelopor



^ngkatan 45. Buk\i terbitan FT
Grasindo Gi-ameclia Widiasara-

na Indonesia (1996) ini secara
lengkap dan ganiblang nicmeUi-
kan posisi Chairil Anwar, khu-
susnya sebagai pelopor Angkat-

. a:i 45.

Buku ini bisa discbul sebagai
publikasi tcrlcngkaj) yang per-
nail ada tentang karya Chairil
Anwar. Adainin isinya berupa
ulasan mengenai 26 piiisi as!) (5
di antaranya dibual dengan tiilis-
an tangan), 4 piiisi sadnran, 7
puisi asing yang dipatulang
mcnipengariihi puisi Kepada
Kawan, 12 paisi tcijemahan di-
sertai naskah asli, 6 prosa, 2 pro
sa tcijemahan. dan daftar hasil
karya Chairil yang disusun seca-
rakronologis. >
Di bagian Pendahuluan. H.B.

Jass'n mengiikui lidak man mc-
masuki wilayah moral unUik mo
nentiikan aj^akah Chairil seo-
rang plagialor atau bukan. Soal-
nya, mcmang ada scjumlah pui-
sinya yang mcnipakan tcrjo
malian clan sjidumn. 'Tcrlepas
daii ilu, Chairil masih dapat ber-
diri di depan kiln cic^ngan 70 sa-
jaknya sencliri," tutur H.B. Jassin
dalam bukunya ilu.
Buku ini juga nienjclaskan ba-

gaimana Chairil mcniandang
dunia kepenyairan yang bukan
scmata dunia kata-kata. Chairil
melihaUiya sebagai cksi>rcsi ko
sadaian yang men-ancarkan ke-
mauan dan tenaga pcnuh ko'
gembiraan, bukan ]>erkara sam-
bilan.

. Atau, dalam suratnya kepada
H.B. Jassin yang juga dikutip di
kulit belakang buku ini, Chairil
mengatakan, "Dalam kalangan
kita, sifat setengah-setengah
bersimrharnjalela benar.. Kau
lenlu liilui ini. Aku memasiiki
kcscnian dengan sepcnuh hati."

Sikap sepcnuh hati inilah
yang membuat karyanya beiji-
wa dan meruang. iheski sclaina
hidupnya Chairil hanya melahir-
kan 70 sajak asli. 4 sajak sadnr
an, 10 SJijak leiiomahan. 6 pros;!
asli, dan 4 prusji terjcmahan—
scmuanya menjacli 94 lulisan.
Kerja keras H.B. Jassiii dengan
menulis buku ini Icwat pemapar-

an data scrla puisi-puisi Chairil
sccani lengkap, hams diakui, sij-
ngat bcrhasil.
Buku yang agak berbeda ten-

C 11 A I R I f. An \v a ' I

'l>eR>Qi-dei^ai W
Cemof^a

tang seorang Chairil Anwar lahir
diui langan Aiief Bucliman ber-
tajuk Chairil Anwar: Sebuah Per-
temuan terbitan PusUika Jaya
(1976). Buku ini mcngulas sisi
lain seorang Chairil sebagai sco
rang manusia, seorang [xaigcm- ,
bara batin yang mengliabiskan
usianya hanya unluk puisi.
Sosok Chairil yang "pcnggila"

buku juga lerckam dalam karya
Aricf. Lewal kisah sejumlali Sii-
habal Chairil, Aricf bcrusalia
menelusurinya. Di anlai-:i pcu'a
sahabat ilu, Asriil Sani yang
mcngakui "kerakusan" Chairil
lorhadap buku.

Chairil. kala Asrul. telah mcla-

hap scjumlah buku kelas dunia.
Di antaranya kai-ya W.H. Audcn,
Steinbeck, Ernest Hemingway,
Andre Gide, Marie Rilke, Nietz
sche, H. Marsman, Edg:u- du
Perron, dan J. SlauorhofI'.
Namun, Chairil adalah fx-ng-

gila buku yang unikan, selalu
kekuningan uang. tlan tidnk pu-
nya pekerjaan telap. Aihasil.
mencuri buku ia lakoni hanya
agar dapat membacanya.

Dalcun bukunya. Aiicf meni-
lai, Chairil bIsa menjadi contuh
b:iik icrkaii tolalitasnya bcrkeso
nian dalam dunia siislra Indono

sia. Sanusi Pane, Amir liamzjih,
Pustam Effendi. dan M, Yamin,
misiilnya. h;uiya menjadikan ko

gialan menulis imisi sebagaij'
Siimpingan, stimbil menjadi ro^
daktur sebuah sural kabai; poli-
tikus. atau lainnya. Sedangkan
Cliairil scmnta-mala hidiip tin-
t'uk puisi dan dari puisi.
Gaya bcrsajak dalam puisi-

puisinya yaiig bercorak inclividu-
alislis dan mem-Barat mcmbo

dakan Chairil dengan kwende-
ruiigan puisi-jniisi yang dilahir-
kan generasi sebclumnya (baca:
Pocdjangga Baroe). Inilah yang
kemudian menjadikan sosok sa-
tu ini sebagai pelopor Angkatan
45.

Mcmang, bukan kobelulan
agaknya jika siijak-sajak Chairil
memiliki niiansa individunlistis
kcntal. Pergumulan lotalnya do
ngan Iccsenian agakjiya lelah
menunlun sang i)enyair U-ijc-
rembap dalam sebuah rilus ix-n-
caii.'ui filosofis.

i\iisi dan prosa Chairil Anwar
diangkal dan dibahas secara
lengkap daiani buku Cliairil An
war: Dvrui-dcrai Ccniant. Buku
leibilaii inajniah budaya llori.wn
bersama Evawani Alissa, pulri
kandutig Chairil. ini lahir unluk
mempeiingati .50 tahun wafal-
nya sang [)enyair pada 1999.
.Seimia sajak Chairil Anwai'

intilai karya asli, siidunin, hing-
ga prosa n.'ningkum ilalam buku
selcbal 152 halainan ilu. Asrul
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Saiii dalaiii kiUa peinbiikajiya
incrtuigkiun kokaguniti:i cliiinya
kcpada Chairil.
Mcnurut Asriil, Chairil nicni-

punyai nisji b;iliasa lu;u" bia«i
untuk mombeii makna pada ko-
sakata b;u"u Indonesia. Chairil
dapat mcleiiaskan baliasii dari
kckuasajui kaiiin guru yajig mo
nuntut lulisan sesuai dengan ta-
ta bahasa. "Buat dia, bahasa ada-
lah alal menguUirakan sesualu.
Jadi, kjilau pcrlu, kita bengkok-
kan baliasa ilu untuk menjelas-
kan apa yang ingiti kita utjira-
kan," tut\ir Asrul.

D.-iljun buku ini juga dijelaskcui
kehidupan Chairili yang nieng-
miut pola kehidupan bohemiiui'
tiipi akliirnya scmpat juga berke-
lujirga. Dia menikah dengan
Hapsali Wii-aredja pada 6 Agus-
ins 1946. Sayjuig, runudi t^gga

^ mereka tickil< bertalian lama. Pa
da akhir 1948, mereiui berceiTii.
Pulji lunggal mereka, Evawiuii
Alissa, dibesaj'iuui Hapsidi.
Pada 28 April 1949, sctelah

sempat dioijniuiie sehuiia lima
hari di CBZ (sckarang RSCM)
karena pcnyakit tuberkulosis
yang diderilanya, Chairil mo
ngembusktui napas terakhir.

Dcilam sajaknya yang ditulis
di pengujung hidupnya, Yang Te*'
rampas dan Yang PitUts, Chairil
scciuii jelas nienulis kesiapan-
nya menghadapi keniatian. Se-
pcrti menienuhi pesan profetik
dcUcun siilali satu bfiit puisi terso
but di karet, di karet (daerahku
y.a.d) sanipai jt<ga deru angin.
Dan sjuig Pujangga pun dima-

kamkjin di Karet, sehaii setelah
wafat. O cahyo junaedy
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Chairil Anwar; Asrul Sani, |
dan SBSB

TEMPO^OMMY SATPIA

TAUFIQ ISMAIL

Chairil Anwar pinclali dari
Medan ke Jakarta cii awal
penduckikan tcnlara JepKing

(1941/1942), ikut ibiinya, pada
iiniiir 19 talum. Waktti Itu dia sls-

wa kelas II Meer Uitgcbrcid La
ger Oiidcrwijs (MULO), seting-
kat SMP sekarang. Pcngajaran
biiliasa asing dl sekolali niasa itii
bagiis sckali. Dia fasili mcngna-
sai bahasa Belanda dan Inggiis.
Siswa Algcmenc Middclbarc
School (AMS), sclara dengan
SMAsokaiaing, pandai pula ber-
baliasa Jcmiiui dan Piaincis. Yang
penling dicatat, jx'ngiinsjuin kc-
empal bahasa asing itu diasah,
mclaliii kcwajiban nicmbaca bu-
ku sasliTi di sckolali. Hinibingan
meniilis dilakukan dengan kcwa
jiban niembnat satn kiuiuigan se-
minggii, sekitai-36 karangjui se-
talum, 108 karangan dalani tiga
talum.

Di Jakarta, Chairil ineniun-
pang tidur di kainar kos seo-
rang guru. Guru itu banyak bu-
kunya. Kellka guru itu pergi
mengajar, Chairil nienghabis-
*kan waktunya dengan memba-
ca buku-buku di kaniar sang
guru. Dia juga ineir)>aca di ikt-
pustakaan dan di toko buku.
Dia berlatili menulis tak jeniu-
jemunya. Bila membaca ibamt
mengisi aliiun listrik, inenulis
se'perti mengeluaikan energi
listrik itu. Hubungan antara
membaca buku <ian menulis

karya (apa pun itu. bukan sas-
tra saja) cnit sekali.

Inilali yang kita nisiikan ku-
rang sekdi di dunia ixjiulidikan
kita. Ambil contoh AMS di masa

kolonicil dulu. Di jurus<m balia-
sa, siswa wajib membaca 25 ju-
diil buku. di jurusan cksjikla 15

judul buku. sclama 3 laluin. Bu
ku-buku itu disodiakan di pcr-
])ustakajin sokolah. Kcwajiban
menulis satu karangan scming-
gu kedcngamnnya scdikil, tapi
dahuTi masa 3 talnin akan men-

capjii 108 karangan. Mcrcka di-
lalili Luiyak membaca, digem-

• bteng bjmyak menulis. Inilali
yang menghasilkan gcnenisi se-
macam SoekiU*no. l latta. Nalsir.

Syahrir. Wilopo, clan Kosihan
Anwar (sumbcr informasi sa-
ya).

Wajib membaca buku saslra
di Hogere BurgcT School

(IIBS) Jakarta lidak membikin
Hatta jadi sastrawan. Dengan
kccanduannya membaca, Hatta
ternyata lebih terlarik pada
ckonomi. Dia melangkah ke
samping dan jadi ekononi. Sue-
karno. walau banyak membaca

:,^uk.U saslra di AMS Surabaya,
'■k'ccanchian mcnibacanya lebih"
disalurkan pada scjarah ke-
bcuigsaiui dan politik. Dia me

langkah ke samping dan jadi
nasionalis dan politikus. Kcdua
oratig ini, juga Natsir, Syalirir,
Rosilian Anwcu", clan lernan-te
man sezaniannya, lancar menu
lis buku. Membaca dan menu
lis bcriuibiingan oral sckali.

Mcnyaksikan kctcrlinggalan
kita kini (buku sastra cuma cii-
kcnal judtil dan ringkasan isinya
di SMA mcngarang ciima 2-3
kali sclalnui), scjumlali saslra-
wan yang pcduli pada [x^ndidik-
an saslra melunairkan akiivitas
membawa saslra ke sekolah,
dengan tiijuun mcningkatkan
kebias^an membaca clan

' mcngarang. Kehadirah sastra
wan yang mcnibacakan karya-
nya (jniisi, cerila ix-ndek, i.^cng-
galan drama, nukiinn novel) cii
clcpcui siswa, juga lanya-jawab
dengan siswa dan guru, diha-
rajikan memberikan dorongan
membaca clan merangsang kci-
nginan menulis pada siswa. Ke-
giatan ini cliberi nama Sastra-
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wan Bicara Siswa Bertanya
(SBSB) dan berlangsiing sejak
laliun 2000 sanipai sekai-ang.
Pada 2000-2004 (didanai Ford
Foundation), SBSB telali ma-
siik ke 205 SMA, sckokili mcno
ngah kejuruan, madrasali ali-
yali, dan pesantren di 133 kota
di 26 provinsi. tSeUuna kurun
waktu itu, kegiatan ini dldatangi
sekitar 70 sastiawan dan diha-
diri 97.180 siswa dan guru. Mu-
liil 2005 ini, SBSB didiuiai De-
PcU-temen Pendidikan Nasional.

Acara SBSB berlangsung se-
Idtar 34 jani. Pcsertanya 300-
400 siswa dan guru. Sastrawan
yang hadir 24 orang. Penyair
Rendra atau Sutardji membaca
puisi, pcnulis cerpen Djuiai'to
atau Joni Ariadinala membaca
ceipen, novelis Nh. Dini atau
dramawjin Nano Riantiaino

membaca penggalan novel atau
drama, kemudian disusul tanya-
jawab. Siswa (15 sampai 30
oiang) berebutan minta giliran
bertanya, membetikan komcn-
tar, beilikan mengkiitik s;ist«-«-

wan. Suasana meriali sekali.

Karya yang dibacak^ itu s^be-
lumnya sudali dibukukan dan
dibagikan kepada siswa dan gu
ru, sehingga bisa dipakai di ke-
las. Seusai acara, para sastrawan
. itu dikerubungi, dimintai tanda
tangan, dan digandeng berfoto
bersama untuk kenang-kenang-
an seumur liidup.
Antusiasme acaia SBSB ini

berlanjut dcngan membanjir-
nya tulisan puisi dan cerpen sis
wa, yang moreka kirim dengan

1 bimbingan guru ke koran se-
j  tempat dan ke rubrik Kakila;
! ngit, sisipan khusus untuk sis
wa SMA di majalah Horison. Ki-
riman karangan membeludak.
Untuk menyalurkan energi me-
reka yang melimpah itu, seba-
gai kegiatan ekstrakurikuler,
Horison (2002) membentuk
Sanggar Sastni Siswa. Indonesia
(SSSI) di Padang, Palembang,
Bandar Lampung, Serang, Dan-
dung, Cirebon, Semarang, Yog-
yakarta, Gresik, dan Tabjuum,
dibfuUii Ford Foundabon. Pada
2005 ini akan dibentuk SSSI di
Banda Aceh, Batu Satigkar, Bu-
kittinggi, Jalcirla. Cimahl, Ma-
jaletigka, Kju tosuro, Pasuruan,
Martapura, dan Banjarmasin.
Memajukan kcbiasium mem

baca dan meningkatkan ke-
mampuan menulis siswa tidak
akan berhasil kalau guru bjilia-
sa dan sastra tidak ditingkatkaU
pula Itemampuannya. Ktircna
itu, sejak 1999, peiatihan Mem
baca, Menulis, dan Apresiasi
Siistni (MMA.S) tehili dilaksa-

tiakan di sepuluh kota Indone
sia, dengan peserta sekitar
1.700 guru.
Seandainya Chairil Anwar;

panjang umur, pastilali dia akan
ciibawa dalam acara SBSB ini.

Sahabatnya seangkatan dan
seusia, Asrul Sani, sempat hadir
di Mal<assar pada 2003. Duduk
di kursi roda, berambut dan
beijanggut putih, dia mem.baca-
kan puisinya Elang Lout yang
terkenal itu di depan sekitar
1.500 siswa dan guru dalam aca
ra SBSB gabungan sepuluh
SMA di kota Indonesia timui*

■  itu. !

Banyak kenangan berke^
dalam dari kegiatan yang mele-
lahkan tapi bermanfhat ini. Bia-
sanya siswa yang berebutan
minta giliran tampil di depan
mikrofon itu akan bertanya,
memberikan komentar, mende-
bat, atau mengkritik. Tapi di
Manado, siswa yang satu ini
(saya lupa namanya) luarbiasa.:
Sei^anjang 4 tahun kegiatan, cu-
ma dia yjuig berbicam begini:
"Saya telali mendengar bapak-
bapal^ dan ibu sastrawan baca
Duisi d;in cetpen. Bajxik-bapak
il<ui ibu datjuig daii jauh, capek-
cajiek memberi kami ibnu dan
kami gembini. Saya mengucap-
kiin terima kasih." Kemudian
dia mengangguk memberi hor-
mat dan pergl ke tempat duduk-
nya. Begitu saja :
Saya terhjum dan susali me-

nahan air mata

Jakarta, 29 y^ril 2005

Koran Tempo,1 Mei 2005
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Acep IwAN Said

SEBUAH becak cliparkir
daJam.posisi berbelok.
Tapi mi bul<aji becak bi-

asa, Semua bag-iiuinya
bcnvarna putih. Becak
ji mengangkut sebuah
kptak kaca berisi pun-
bing rokok. DaJani posisi

• berbelok, becak tersebut
t^mpak seperti nyaris icr-
^ieser. Pada dinding di
depan becak iai nienein-
pel sebuali gambai* potret

,  diri Chairil Anwar dalam

>1 pose yang sudah sangat
populer: mata menatap
' niurung dengan dua jai l
j tangan menjepit Tokok

) yang tengali diisap.
TULAH kaiya Agus Su-
wage yang diberi judul
Aku Ingin Hidup. Seribu
Tahun Lagi (1 dan'2). Kar- '
ya pertama berobyek be- •

^ cak, wood, glass cigarette butts, '
250 X 120 X 120 cm, sedangkan
yang kedua bermateri charcoal,

^nicotine on canvas, 200 x 200
cm. Kciyaini, bersama karya 24
perupa lain, dipamerkaii di Ga
len Nadi (28 April-9 Mel 2005).

P^eraih bertajuk "Aku, Cha
iril, dan Aku" ini diselengga-
rakan dalam konleks menge-

.  nangdanmenghormatipenyair
besar Chairil Anwar (26 Juli
1922-28 April 1949). Dalam

/ pengantar kuratorialnya, Enin
w Supxiyanto menjelaskah bahwa
panieran ini diawali dengan

> ajakan kepada sejumlah perupa
untuk kemungkinan tafsir rupa
atas puisi-puisi Chairil, pui-
sl-puisi yang begitu penting pe-
ran dan pengaruhnya dalam
perkembangan puisi modem
Indonesia.
Pada kenyataannya memang.

tidak semua kaiya Chairil di-
^ tafsirkan para perupa dalam
pameran ini. Namun demikian,

•  pameran ini menarik dan meng-
/ gamit makna signifikan bagi
, dua wilayah seni .'^ekaligus: mpa
) dan sa.stra. Sebagaimana dije-
\  Enin, dua wilayah seniihi memang sangat berdekatan,
Q tapi mengawinl?an keduanya
^ dalam satu wujud kaiya secara
^  substansial 3an mendekatkan-
, nya secara fisikal di ruang pa-
' meran jarang d.dakukan orang.

Bagi saya yang lebih banyak
,  berkecimpung di dunia kesu-
1  sastraan, tafsir teman-teman
I  pcmpa itu menjadi semacam

"sui-at kaleng", mengentak dan
mengejutkan. Apa yang dila-
kukan Agus Suwage adalah

j  contoh paling ekstrem. Resepsi
I prodi^tifAgusterhadap'Aku"
I Chairil, sebagaimana ditafsir-
:  kqn kembali oleh Enin, adalah
sebuah ironi. Saya ingin me-
nambahkan bahwa sindiran ini
bisa berlaku bagi Chairil, juga
bagi komunitas saya sendiri, ke-
susastraan Indonesia.
Bagi Chairil, bagaimana bisa,

secara medis, seorang perokok
berat bercita-cita ingin hidup
seribu tahun lagi? Nikotin dan
umur panjang nyaris bisa di-
bilang sebuah oposisi biner, pa-
sangan yang berlawanan. Ibpi,

mengapa Chairil _ kemudian
sampai. memiliki. gelora sede-
mikian itu?

I  Kaxya Suwage • segera akan
mengantar kita pada ruang psi-
kologis Chairil. Dalam konteks
ini, aku Suwage adalah repre-
sentasi dari aku Chairil yang
gelisah, khawatir,. dan bahkan
takut sebab tubuh (fisik) yang.
lemah dan rentan terhadap pe-'
nyakit. lUbuh yang keropos di
satu sisi dan gelora akah ko-
inginan hidup lebih panjang pa
da sisi yang lain bertempur
terus dalam diri Chairil.

Pada puncaknya, dengan ke- .
pekaan intuitif yang luar biasa,
siksaan itu menemulcan verba-
lisasi yang memukau: "Aku
ingin hidup seribu tahun lagi!"
Dari sisft "substansif" Chairil
memenangkan pertempmun
itu. Sajak "Aku" tidak pemah
mati sampai* sekarang. Semen-
tara secara fisikal, Chairil tidak
berdaya. la wafat dalam usia
begitu muda (27 tahun). Ban-
dingkan dengan gelegak serna-
ngat Nietzsche yang hendak
"membunuh Hihan!
Sementara bagi kritikus sas-

tra, kaiya Suwage seperti hen
dak menyindir "staj^asi" pe-
maknaan terhadap aku Chairil.
DalanVwhcana ki*itik sastra In
donesia, sajak "Aku" Chairil
sampai hari ini nyaris berada
dalam satu tafsir meskipun di-
ungkapkan-dengan model dan
cara bicara yang bervariasi.
"Aku" Chairil adalah aku yang
heroik, aku sosial yang mela-
kukan pemberontakan terha
dap lingkungannya. Ibfsir pa
ling mutakhir dalam tulisan
Abdul Hamid (Pikiran Rakyat,
30/4/2005), misalnya, juga tetap
berkisar di seputar .'tu, yaitu
aku Chairil adedah juga aku ke-
seluruhan, yakni bangsa Indo
nesia yang sedang beijuang..
"Matinya" tafsir atas. aku

Chairil dalam wacaha kritik

#



KATALOG I'AMHRAN

Judul: Terror Beauty C2005)

V" "Karya: Pinter Sirait
sastra lersebut agaknya akibat ansastra lersebut agaknya akibat an

Media: Baja tahan karat, selongsong peluru
Ukuran; 160 x 120 x 8 cm

lems-mcncrus dcngannya
dari pombacaan yang kaku ler- , dan perjuangan bcilahan hidup
hadap teks bahasa di satu sisi pada tilik teilentu mcnimbul-
dan penganih kuat dari penge- kan tenaga yang ,dahsyat se-
tahuan atas konteks ketika sa- hingga "tidak perlii sedu sedan
jaklersebutdilahirkanpada sisi itu" meskipunnyatanyaia tidak
yang lain. Dari sisi bahasa, kita bisa bertahan lama,
momang menemukan data te- Kembali ke Gaieri Nadi. Kar-
kstual yang mendukung tafsir ya lain yang cukup menarikda-
heroik itu, yakni "Aku ihi bi- lam pameran ini adalah Aku
natang jalang/ duTi kumpulan- (2005), digital print on canvas, 3
nya terbuang// Biar peluru me- pieces (140 x 100 cm) kaiya Ong
nemhus kulitku/ Aku letup Hari Wahyu. Kaiya'ini berupa
meradang menerjang". Sedang- tiga potret perempuan setengah
kan dari konteks kelahirannya badan, tampak samping tapi
kita semua tahu bahwa sajak ini dalam pose yang berbeda. Ti-
ditulis tahun 1943, saat masya- ga-tiganya memakai konde, ,
rakat sedang menderita dijajah kemben, dan giwang (anting)
Jepang, saatperjuangan menuju yang tampak agak ditonjolkan.
kemcrdckaan sedang bergelora. Selewatsajabisaditerkabah-

Jelas bahwa pernaknaan atas wa perempuan yang sama da-
akuChairilseba'gMrcpresentasi lam tiga pose itu berasal dari
.heroisme sah adanya, tapi bu- kulturJawa. Pada pose pertama
kan berarti menutup makna si perempuan tampil menyam-
yang lain. Karya visual Suwage ping dalam posisi tegak lurus,
yang saya antarkan ke tafsii- mata sayu setengah tei-tutup,
p.sikologis di atas juga menda- dan di atas kepala ada semacam
pat dukungan tekstual yang ti- gulungan bola scrat yang se-
dak kalah argumentatif. Per- mrawut, semacam potret ba-
hati kan bait ke-5 sajak itu yang yang-bayang kehidupan yang
berbunyi, "luka dan bisa ku- mwet. Di hadapan perempuan
bnwa berlari/ Berlari/ Hingga itu teitulis, "sampai waktumu/
hilang pedih pen". Larik-larik kau merayuku".
ini jelas menunjukkan bagai- Pada pose kedua sang perem-
mana tubuh yang luka, yang puan beiposisi agak menunduk
pedih, dan yang sakit terus denganmatasedikitterbuka.Di
merggerogoti. Tapi peilempur- atas kepala gulungan sei'at itu

berubah menjadi semacam
anyaman keranjang berbentuk
limas {'aseupan', Sunda, tempat
menanak nasi) dalam komposisi
yang tak teratiu; Ujung-ujung
anyaman meliUt dan meruncing
sepeiti kawat berduri. Tepat di
atas kepala perempuan ini ter-
tulis Inrik "kau binatang jalang/
bikin aku tidak lajang".
Pada pose terakhir, perem

puan Jawa itu menelentang de-
ngan mata terpejam, pasrah.
Anyaman aseupan berbentuk
piramida terbalik pada pose ke
dua, kini berubah menjadi se-
lembar kain wama ungu se
tengah tergulung sepeiti tertiup
angin. Di bawahnya tertuiis la
nk: "kau ingin hidup seribu ta
hun lagi/ aku takkan sepi"..
Segera saja katya itu meng-

ingatkan kita pada hubungan
Chairil dengan perempuan. Da
lam beberapa sajaknya Chairil
memarg melukiskan hubungan
yang intens dengan banyak pe
rempuan. Sajak "Nisaji" (Untuk
Nenekanda), "Kenaiigan" (Un
tuk Karinah Moordjono),
"Hampa" (Kepada Sri) "Sajak
Putih" (Buat lunanganku Mi-
rat), " Buat Nyomja N", dan "Se-
nja di Pelabuhan Kecil" (Ke
pada Sri Ayati) adalah bebei-apa
eontoh yang bisa disebut. Maka,
jika Chairil banyak melukiskan
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. hubungannya dengan perempu-

. an sedemildan, bagaimana pe-
; rempuan-perempuan itu sendiri
menanggapi Chairil? Hal inilah
yang agaknya sedang coba di-
telusuri secara imajinatif oleh
Ong Hari Wahyu'melalui kar-
yanya.

Tidak semua "jiwa" perem-
puan itu memang dimasuki Ong
Hari. Tap] la memilih bagian
yang paling sensitif. Ong Hari
membidik seksualitas sebagai
bagian yang memang menarik
dan panting dalam konteks

. Chairil. Sebagaimana diung-
kapkan Enin—dengan merujuk
pada esei Saut Situmorang—sa-
jak-sajak Chairil dalam kait-
annya dengan perempuan ba-
nyak melukiskan hubungan
cinta yang erotik.- Dalam hu
bungan ini Chairil menempal-
kp dirinya sebagai pusat (or-
dinat) di hadapan perempuan

■ sebagai pinggh-an (subordinat).
Idfcologi patriarkat Chairil tam-
pak demikian kuat. Dalam be-
berapa sajaknya Chairil bahkan
menempatkan perempuan tidak
lebih sebagai "daging". Perha-
tikan larik berikut: "Jangan sa-
lahkan aku, kau kudekap/bu-

kan karena setia, lalupergige-
merincing ketawa" {"Dari
Dm"). Atau yang lebih vulgar

, tampak pada sajak "Kepada
"Kawan" ,berikut ini:

"Isi gelas sepenuhnya lalu
kosongkan,
Tembus jelajah dunia ini dan

balikkan

Pelukkecup perempuan, ting-
galkan kalau merayu "

Melalui kaiya rupanya, Ong
Hari agaknya ingin mengaba-
dikan kuasa laki-laki Chairil
tersebut. Untuk ini Ong Hari
memasuki dan memvisualisasi-
kan sosok perempuan Jawa
yang pasrah. Teks pelesefan dari
sajak "Aku" Chairil yang di-
sortakan sebagai. elemen kar-
yanya mengeksplisitkan hal itu.
Ong Hari barangkali masih me-
lihat bahwa sampai hari ini pe
rempuan Jawa masih bersikap
demikian di hadapan laki-laki.
Saya tidak tahu apakah para
feminis akan menafsirkan hal
yang sama terhadap karya Ong
Hari. Saya juga tidak mengerti
mengapa sampai hari ini belum
ditemukan tidisan aktivis pe
rempuan yang menyoal kaiya
Chairil dari sudut ini. Barang

kali karena Chairil memang te-
lah telanjur menjadi legehda.
Namun, hal itu agaknya tidak

perlu benar.. Hal yang.penting
. adalah bagaimana para perupa
' dalam pameran itu telah mem-
buka vrilayah tafsir tanpa ba^
tas-meminjam istilah
Enin—atas kaiya puisi Chairil.
Dalam .. multitafsir ini,

tengoldah bagaimana aku Cha
iril telah mewujud Empat Muka
Satu Pokok pada karya Dikdik
SayahdikumuUah, 27 pose pada.
kaiya Gratis Dipo Mdy (Mus-
haf Garis 27; Baris), sepotohg
kaki pada Laksmi Shitaresmi
{Tentang Kakiku)', dan seterus-
nya sampai pada tafsir agak
politis pada Tisna Sanjaya {Aku
Sebagai Ikan-Ikan Koi).
Sayang, kecuali Danaito dan

Saut Situmorang, tidak banyak
penggiat sastra yang hadir pada
pameran ini, paling tidak yang ,
saya . lihat saat pembukaan.
Tapi, moga-moga itu hanya ka-
rena saya. tidak kenal saja pada .
sastrawan lain yang, mungkin
hadir saat itu.! ■ -.mw..

A C E P I W A N s A I D I

Penyair, mahasiswa S3 Seni Rupa
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i ETALASE

SASTRA INDONESIA-BIOGRAFI
A/l I ■ V.' >1 \ -

Muhamad Irfan,
Penulis Muda yang Kreatif

I3AGI ponggemnr biiku fiksi Dan Ctie Diikan Ro
bot. Dari Riiaiig Tiin^;^ii. Kiifiiti^gu Kan di Mai, dan
Ccrmin Retak, nama Miiharr.ad Irfan Hdak asing
lagi.

Penulis muda yang terbiiang rajin in! telah
menghasilkan sepuluh bukii lebih, balk fiksi mau-
punronfiksi. Pada awaljuni mcndatang, satu lagi
buku fiksi bcrjudul Dian/ Mini siap beredar.

Laki-laki bcrusia 30 tahun ini tcngah mcnom-
piih pcndidikan pascasarjana Sastra Indonesia di
Universitas Indonesia (Ul). Saat berbincang-bin-
cang dengan Media di pamcran buku di Jakarta,
'kema-in, Muhamad Irfan berpenampilan sodcr-
hana. Dia kaus merah yang warnanya hampir pu-

Kini Irfan Icbih

sering berada di Dc- ' •
pok, karena kini lelaki
muda rhurah sonyum
ini tcngah nicnempuh
pascasarjana clijurus-
an Sastra Indonesia

Universitas indone- • Muhamad Irfan
sia.

Tak 'sepcrti dosen lainnya vang mcngandaikan
subsldi negara atau beasiswa dari donor, Irfan ter-
hyata mampi; membiayai studinya'dari kocekoya
sendiri. ^
' Pen'ampilan santai yang diperlihatkan Irfan
nyaris menutupi kiprah besarnya di bidang sastra.

m

nfb'iikan hanya telah memberinya popularitas'di
kalangan penggemar fiksi, namun juga pcnda-
patan yang terbiiang lumayan.

Kini, dari royaiti yang ditcrimanya, tidak hanya
cukup mampu menghidupi istri dan dua anaknya,
hamun juga membiayai kuliahnya.
Tak kurang sepuluh buku telah dihasHkan lelaki

pendiam ini. Bcrkat karj'anya, Irfan kini menik-
mati royaiti dalam jumiah lumayan yang la ra-
hasiakan.

^. Kini, empat judulbuku fiksi telah ia luncurkan,
;.yaitu Dan Guc Biiknn Robot, Dari Riiang Twiggu,
•Kufiinggti Kail di Mai serta Cenuin Rctak. Belum
, lagi, 15 buku kurnpulan cerpen mcmuat karyanya.

mm

• "Alhamdulillah saya mampu membiayai kuliali
•.dari uang sendiri. Ini berkat hobi saya yang kini
juga telah menjadi profesi, yaitu menjadi penulis.
Jadi, jika ada yang mcngatakan saya total di bi
dang sastra, ilu niLingkin benar. Tapi, jangan salah,
bukan cuma orangyang memperoleh pcndidikan
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formal di sastra yang dapat mcraih rezeki di bi-
dang.ini, teman-teman saya yang bukan lulifsari
sastp, bahkan memperoleh lebih banyak dari
saya," kata Irfan merendah.
Dengan lancar, lelaki yang gemar melahap

segala jenis buku ini berbicara tentang komunitas
penulis, yang kini ia terlibat langsung di daiam -
komunitas itu. ♦

Irfan menyebut nama Helvy Tiana Rosa, Asma
Nadia, Boim Lebon, serta Azimah Ra'hayu, sebagai

•  bagian kecil dari
komunitas Forum
Lingkar Pena (FLP).
FLP merupakan or-
ganisasi penulis yang
kiantahundaftarang-
gotanya makin pan-
jang serta kini telah
disogani penerbit.

Kendati membuka
pintu bagi semua ka-.
langan usia,- bisa
dibilang FLP yang kini
beranggotakan tak ku-
rang 5.000 penulis ini
memang didominasi
oleh penulis muda.
Bahkan, puluhan

penulis cilik yang
duduk di bangku SD
dan sekolah mene-

ngah yang menjadi-
aiiggotapLP. -

Beberapa di anta-
ranya telah menjadi
favorit penerbit. Sie-
perti Faiz Abdurrah
man, murid SD peme-
nang juara menulis
surat untuk Presiden

yang kini telah menerbitkan tiga buku berisi
kumpulan puisinya.

"Jika dibilang menulis itu bisa menjadi profesi,
itu pasti. Banyak penulis lain yang mendapat ke-
untungan finansial dari hobi yang mengasyikkan

; ini. Pemahaman ini yang terus ditanamkan di
lingkungan FLP. Kini FLP yang semula jumlahnya
hanya hitungan jari, kini sudah 250 anggota yang
produktif dan bukunya telah diterbitkan,".tandas

• Irfan yang kini menjadi Ketua Umiirh FLP baru
menggantikan Helvy Tiana Rosa, sejak.setahim
lalu. . • ■ ■ , ■ ' ■ ' V " ■
Irfaamenepis anggapan jika menulis yang baik'

hanya dapat dilakukan oleh orang yang b'wbakat..
FLP yang dirlntis oleh penulis fiksi islami Helvy
Tiana Rosa telah menyediakan sejumlahmekanis-
me pelatihan dan bimbingan yang terstruktur. IsH-
mewanya, proses transfer ilmu dari penulis-pe-
nulis ternama yarig menjadi anggota senior FLP
itu dilakukan tanpa p:imrih dana. Kendati nyaris
gratis, proses bimbingan itu tak bisa diragiikan
efektivitasnya. (lis Zatnika/P-5) . .

Media Indonesia,21 Mei 2005
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SASTRA INDONESIA ;- BIOGRAFI (Kuntowljjoyo)

>.^iT-v

? n^ Sastra/jpemildran sejarah,'pemte t ̂  di^gkat dalam serhiriar '
^lam;pel«mcu«n buku/pemitoM So£:

pg^gel^pa^hing^.^
Rangkaiah acara dalam 'Apresi si Kk^a ̂  Eropa'merupakah hasU tesisnya •

fdah Pemikiran ICimtbX^ ?a^ diJu^an Sgarah
^veraityCentreUGM,ICamis(26/5)kememmdi- Sujito,doserisok^ -

dleh Dekan PIB-UGM Prof HPMnlSm Ma'arifketua^^
;Hadi SU/MSc dengan sambutari Direlto Pu- yan&juga a^'Eropa>.ife^^
sat Studi dan Llntas Budaya Prof Dr Achmad bah kekuatan y&ng mengli^-;

guh saya sangat terharu dan menvamnaik^ ""^''^^^®«^arary^andra;T^
penghargaan yang setinggi-tingginya seluruh ini Da^a^lt^^f meiyadi narator dalam film
pamtia," ̂jar Dra SusilaningsS KmitowS^ tersebutmenampilkan Kunto-■^®Pada panitia keija sama Badan Kel^rga' Dai-San^o Kleden dan

.MahasiswaSejarah(BKMS),MasvarakatYoff TTiPn^^K Film dokumenter ini .yakarta untuk Hmu dan Agama (MYIA) dan vn hIS peqalanan hidup Kimtowyo-^^at Stiidi Agama dan LihSd^^ ;j H ^f^-kanak hingga dewasa, ju- !
;pSeminar'IStraKuntowigJSt^, cenderungan nilai-nilai sufistik dan kandung/ mahasisvS UGM^P^L®«h^ anggota para v
: an ebka profetik dalam karya sastra Pmf K„n ^ pemah mementaskan nas.;
towjjoyo-mengunda^ M ',nyamdariMadmamenyorotipuisi-D^£&£fa ^^fenyYg}dik^kaiy •i. Kuntowyoyo dan Dr Faruk HT penLiar ^^^'^^^adjah Mada merig- .I  Sastra Indonesia Fakultas hS Budava nuSi i ^ dengan membawalcanan^a W :

^if^'^'^Sunatupang mendapat kea^::? towboyb, tetapi malah larut dalam'puisi-nuisi hP^Slivl?^ membacak^ cerpen Mas Ktmto '
V profetik yang menghanvutkan ihf" niar n « ^
tZawawi Wm - ^ ̂  P kumpulan cerpen fir- ;I .s^:DaIam membahas konfribusi Ktintowiiovo diakhiri denganlfen-i'pada historiografi Indonesia dan npmi^rin Kuntowijoyo yang merupakan refleksi,

kolaga almarhum aemasa kuliah, doaen dan
(Asp)-g

Kedaulatan Rakyat,30 Mei 2OO5

^ Jenc/'K( , . (  Li

-  i
1

%
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SASTRA INDONESIA-DEIKSIS

< < bang

Pada 28 Apiil 1949, ia mengcmbuskaii
Aapas terakliir fxida usia yaiig saiigal
muda, 27 taliun. Indonesia yang ka-

;[ la itu bai'u seuinur jagung kehilangan se-
orang iienyjiir besai", Chairil Anwar, sang
penyair, niemajig sudali laina tiada, 56 la-
liuii lain, tapi karya-karyanp akan letap
abadi sepanjan^ zaman. Karya-karyanya
lildup saniiJiil seribu Udiun lagd-

^  SeUap taliuii, haii kematiannya dlpav
' Vigali. Bahkrui, scuupal aldiir 1960-;ui, 28
, Aijril pernali dinyaUikan sebagai peraya-
^ an.resnii Haii Sastra Indonesia. Naniun,
lantaian ia diiuiggap sebagai s:istjaw<ui

' yang berseberangan dengan paliain sp-
'< ■ sialisme, Uinggal itu (idak lagi diakui se-
i; bagai Hari Sastra Indonesia Setelali za-
, man berubali, haii kematiannya kemba-
V li diperingali walau bukan sebagtii Hari

Sasli*a Indonesia

'  Pada hari peringatan Chairil Anwar
i dua taliun lalu, misakiya, kalangan seni-
I man mengadakan Refleksi Chairil An
war di Museum Gedung Joang—se-
buah tempat yang menyimbolkan jieiju--
angan. Chairil dianggap sebagai "penya-
ir pejuang". Taliun lalu, Pemerintali Ka

li bupaten Tanali Datar, Sumatera Barat,
'i menggelar acara serupa, Tak cuma seni
le; man dan maliasiswa iakultas sastra, pe-

merintah daerali dan balikan Pramuka

pun ambil bagian mengenang kematian
nya. Minggu lalu, dalam rangka Hari
Chairil Anwar, Kwartir Nasional' Pramu
ka bekeija sama dengan I*^munitas Siis-
Ira Indonesia mengadakaj|i perkemahan
sastra di Cibubur, Jakarta Tunur.
Apa yang istimewa dari sosok penyair

"binaUuig jalang" yang fenomenal itu?,
' Bagaimana jejak-jejak penjelajalian laea-

li i tifnya? Chairil Anwar laliir di Medan, 26
jj i'Juni 1922. Pendidikan fornuilnya, sele-
"  laii tamat HIS, hanya sainpai MUIX)—

setingkat SMP. Itu pun tid^ taJuaL Tak
banyak yang tahu Icnlang onuig tiiiuiya.
Dia mukii meiuilis ketika masih rcmaja
sebelum pindali ke Jakai ta [jacla awal
1940-aji, tapi tak satu pun puisi awalnya
tersisa k2u-ena dia sendiri yiuig meng-
hancurkannya
Di kalangan seniman Jjikarta kala itu.

namanya mulai dikenal pada 1943.
Orang menglngaUiya sebagai sosok
yang kurus pucat talt terurus. matanya
meraJi, perokok berat, penyjikitjin. pu-
nya hobi keluyuran. Ia juga dikenal seba
gai pemuda tak punya pekeoami teUip
dan selalu kekurangan uang. Ia biasa
nougkrong di Pusat Kebuday;uin (Ke-
imin Bunica Shidoso), yjuig didinkan Je-
pang pada 1943. di Jalcaj-ta. Yang isUme-
wa bukiui penampilan llsiknya, apalagi
kejorokjuinya, melainkan total!tasnya
dalam bcrk<;seni;m. Ia hidiip daii dan
untuk puisi. la senipat menjadi rcdaktur
siiiali siiiii majalah sastni tcrkemuka ka-
l.n itu, Siasat, pada 1947. Chairil juga ak-
tif membahas isu-isu |X)!itik.
Lobih d;ui iin. ketokulKmnya dal;un

SiisLra diteniukan oich ix;mb;u-unii yang
diusungnya. Gaya ucap puisinya berbo
da dcngtui penyair angkatan sobelum-
nya, I\ijangga Barn. Puisi-puisi Chairil
sjuigat lugas, kcntjil, dan padat, scrta
menekankan pcngucapjin langsung.
Angkatim l^ijtingga Btu-u cenderung ro
mantik nK-ndayu-dayu. Maka tak berle-
bihcUi jikti H.B. Jassin menobalkannva
sebagai pelopor Angkatan 45. Uhirnya
sebutili angkatan daJam stislra antara
lain ditcntukan oleh penibajuian yang
membedakannya dengan sastrawan ge-
nerasi sebelumnya. Pujangga Baru ma
sih sctia pada rima yang leoih dekat k"e
benluk pantun dan syair. Chairil melaku-
kaji pemberontakan terhadap gaya pen-
daliulunya dan konsep estetikanya ber-
pengaruh pada puisi Indonesia tahun-ta-
him berikutiiya Puisi Chairil ditandai
dengan emosi dan kad£ing mengguna-

kan baliasa yang tidak biasa.
Chairil st^orang pelahap buku yang

"rakus". Karya-ktu-ya" sasU-awan dunia
tak Input dari "kegilaannya" berkenalan
dengan ktirya VV.H. Auden, Steinbeck,
Ernest Hemingway, Andre Gide, Marie
Rilke, Mietzsche, H. Marsman, Edgar du
Perron, dan lain-hiin. Tak aneh jika pen-
jelajahannya itu merasuki proses kreatif-
nya- ada warna semangat individualis. vi-
tnlit:is, ada jxiinberontakan tcrhadtip ke-
cenderungan gaj-a romtuilik piida ang
katan I^lJangga B:u u. K;iry:»-karya ])e-
nyjiir Bel inda, M;irsm;m, jxinuh dengan
daya vitalisme; Du Perron dikentil seba
gai penyair. individualis. Chairil juga ak-
rab dengjin karya-karya filsafat Barat,
tennasuk eksistensialisme Sartre dan ,
Nietzsche.

Vitalitas sebagai konsep estetikanya
jelas sekali tersirat dalam sebuali pidato-
nya yatig diucapkan pada 7 Juli 1943;"...
Vitalitas adalali sesuatu yang tak bisa di-
elakkan dalam mencapai suatu keindalv
an. Dalam seni, vitalitas itu

Chaotischvoorstadium, keindahan kos-
fnich eindstadt'utn...."

Sajak-sajaknya dimuat dalam buku
kumpulan puisi, antara lain, Dent Cam-
pur Debit dan Kerikil Tajatn dan Yang
Terampas dan Yang Putus. Selain menu-
lis puisi, ia meneijemahkan karya sastra
asing ke dalam bahasa Indonesia, antara
lain puisi penyair Belanda Rilke, Mars-
man, dan SlauerhofI •
Telah 56 tahun Chairil pergi. Ia tak ha

nya meninggalkan seorang istri dan seo-
rang anak, Evawani, tapi juga mewaris-
kan karya-karjfa yang tak lekang oleh
zamsin. • ngarto fabniana (beibagai sumber)





IM#l£)leh:Budi' Sardioiio-'

DALAM scjarah tcatcr mo
dem Indonesia, peran Yogya
tidakjjisa diabaikan. Banyak
tokoh teater modem yang be- ,

. sar di Jakarta sebcliminya tinggal di Yogyakarta dan
: menimba ilmu di kota ini. Balikan insan-insan teater
i negcri ini pemah terpana oleh pembaharuan WS
: Rendra sepulang dari studi di Amerika pada tahun
70-an. Lewat Bengkel Tbater yang ia pimpin, Rendra
mengenalJcan genre teater baru yang aklnraya dike--,
nal dengan nama teater Mini I^ta. Dalam pemen-
tasan bertajuk Rambate Rate Rata, Bip Bop, Rendra
meminimalkan dialog. Ia benar-benar mengeks-,.
ploitasi aktornya lewat olah akting. Ketokohan
Rendra semaldn kokoh sewaktu ia sukses menyeleng-
garakan Perkemahan Kaum Urakan di Pantai •
Parangtritis yang diikuti ratusnn seniman teater dan

' seniman lain dari berbagai disiplin seni. j
• Dari Bengkel Teater lahir aktor-aktor panggung .
yang tangguh seperti Azwar AN, Adi Kurdi, Moorti
Pumomo, Untung Basuki, Gege Hangandika, Narti
Rendra, Sitoresmi, Niki Kosasih, dan nama-nama j
lain. Saat itu pamor Yogya se'oagai Kota Budaya be- "■
nar-benar bersinar dengan keberadaan Bengkel j-
Teater pins WS Rendra. Tentu saja hams diakui bah-;
wa cabang seni lain seperti musik sastra, lukis, pa-!
tung. Juga ikut mendongkrak pamor t^di. Tetapi hal .'
itu tidak berlangsung lama setelah Bengkel T^ter |

• dibawa hijrah ke Jakarta oleh pimpinannya. Untung-1
lah masih ada beberapa aktor teater tangguh yang j
tetap memilili tinggal di Yogya." • '

Pamor Yogya sebagai kiblat teater modem mulai su-1
mt digantikan oleK Jakarta. Apalagi saat itu Jakarta j
sudah memiliki Pusat Kebudayaan Taman Ismail i
Marzuki yang sungguh representatif untuk men-.
dukung kiprah para seniman ibukota maupun daerah •

. lain. Dewan Keseman Jakarta setiap tahun mampu ]
menyrlenggarakM berbagai aktivitas seni, teimasuk I
sayembai'a penunsan naskah sandiwara untuk anak-
anak, remaja dan dewasa, juga sayembara penulisan'
novel. Nama-nama seperti Putu Wijaya, Nano Rian- ^
tiamo, Arswendo Atmowiloto, Wisran Hadi, Akhu-
diyat, Sutrisno WS, sering kali menyabet gelarju^a
sayembara penulisan tersebut Maka tidak her'aii jika
Jakarta lalu menjadi kiblat para seniman. , . -

Naraim kepergian Bengkel Teater seolah"me9i-
bawa hikmah bagi insan teater kota ini. Mereka tidak
meratapinya, namun justru menyadarkan" bahwa
masih banyak potensi yang bi.sa digali untuk tetap;

.mengibarkan bendera teater modem di kota ̂ deg

ini. Maka muncullah nama-hama Tfeater Alam pim-
pinan Azwar AN, Teater Mandiri pimpinan -^tu
Wijaya (yang akhimya ji:ga hijrah ke Jakarta) Drama'
Kecil pimpinan Bambang Darto, Ibater Puskat pim-

"pinan Fred Wibowo, Teater Sanggar BambU, Tbater
Gadjah Mada dan puluhan teater lain yang tumbuh
subur di kampung-kampung, kampus dan'^ekolah-
sekolah. . v

•Tidak semua gmp teater yang tumbuh bagai jamur
di musim hujan itu bisa eksis dan menjadi percaturan
insan teater di tingkat nasional. Hanya satu dua yang"
bisa memproduksTpementasan secara ̂ ek, yang lain
bergerilya menunggu event-event tertentu seperti
peraya^ l7-an"cirkanr^hg-kamp\mg,' pesta tutup
tahun di kampus dan seko'ah-sekolah. Sebabbiaya
produksi pemeptasan memang tidak sedikit, jarang
pula ada pen^.^aha yang mpu raemberi sponsor.
Semua .ditangani secaia amatir, meski semangat;
berteater cukup menggebujgebu. ' . • •• ''

Hal tersejjut terbukti, v. ̂ tu iti\, banyak kauin mu-:
da yang hidup "nyeniman" dengan ciri-ciri penampil-"
an.rambut go^rong, pnkman lusuh, dekil, miskin,.
namun mereka punya harga din tmggi km-pna men
jadi an^ota sebuah grupte^ter. Fenomena itu teijadi,
di mana-mana dan nyatanya masyarakat bisa m^ne-
rima. Tak pernah terpikirkan oleh mereka bahwa su-.

. atu saatnahti akan momcul panggung teater baru,
bemama sinetron. Impian para insan teater waktu
itu adalah bisa pentas di panggung. Jika punya
koneksi dengan para produser acai-a di TVRI, maka
inimcul di layar kaca adalah impian lain. Untuk ter-_

jxm di film-film layar lebar
•yang memang, sedang subur-
subufnya diproduksi, itupun
ir.erupiai^kemginan, meski

mereka menyadari bahwa kesempatan masuk ke
sanatalcsemudahmembaiilttelapaktangan.

Untuk memberi ruang gerak teater-teater yang di-^
tangani secara amatir tadi, rriaka disep^atilah
dibentuk wadah bemama Arisafi'lfeater. Setiap bulan
anggotanya mengadakan pementasan keliling de
ngan fasiiitas apa adanya. Pementasan itu bisa di-
adakan di halaman kosong di tengah kampung, di
emper asrama, di ruang kelas, di lapangan, semua
tergantung dari kpmampuan tuan nmiah saat merya-
mu teman-teman dari gnip teater anggota aris^.
Meski berjalan terseok-seok, .Arisan Teater bisa ber- j
jalan beberapa bulan, sampai akhimya lelah dan
bubardengansendirinya. ,
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^Berteater sekad^meny^ij^
menyadark^ para ahggotanya bahwa mereka tidak

■ mungkin njenggadtimgk Mdupnya dari diinia itu;' ■
•Maka Yogya.purimenjadi kuburan teater. Satu demi>
, satu gfup teater.yang ada bubar atau inengubiu'kan;
idiriisendirijtanpa upacara. Kota.im pun agak sopij
'dariaktivitas.teateiv'Ifetapi bagai petir di/siaiigjb^;
long, penggeinar „teater kota ini/dikejutksua. olfeK;
:munculnya,Tfeater^Garidnk yang mampu: ineinben
. nuansa baru pahggimg teater. Dimotori Jujuk Pra-
bowp, Hem, Kesawa Murtd, Butet Kertarau'asa, Susilo

t Nugroho dan nama-nama lain, mereka mengenalkan
genre baru yahg kelak dikenal dengah hama teater

; sainpakan. Ciri teater sampakan antara lain meng-
' iisung sekabgus merainu berbagai jenis teater'tradi-

•' sional seperti lenong, ludruk, ketoprak, dagelan un-
tuk dikemas sedemiWan rupa sehin^a menjadi ton- ■
tonan y^g inenarik. .Dialog-dialognyailugas tidak
beipreten^ membawa nilai-nilai sasta-a; begiiji juga

f-pennasalahan yang diphgkat dalam l&bn, afeal;
dan; tidak. jauh dari permasalahan . masyars^at^.
•penontonnya. Bahkan dari pertimjvikkan itti diniung-
• kinkan muncidnya dialog interaktif antara pemain
;dan'penonton.'\"':. .f-''

Sukses Ifeat^r Gandrik tidak bisa ̂ puhgkiri sepef-'
ti membangunkan kembali rob teater yang sudah ;
mati. Di mana-mana muncul epigon-epigon bergaya |
Gandrik. Namun pubrik teater Yogya lagi-lagi harui'i

, menelan rasa kecewanya ketika akhimya Gandrik!
pun bubar. Butet lebih memilih bertolo karir, Hem

!, Kesawa Muj^ bersama Susilo Nugfpho tenggelam ;
' dalamV mtinitasj produkai Mbangt^' Deso TVRI,
';StasiunYbgyakar^}r ■
V;. Seifinif berlalimya waktu, usia ptint^pa^^ s^'^
^misddnineAggerogoti stamina aldor-aktor^ tangguh's
f teater Yo^akaite.Untui^ Basiiki kim Jebih'menelm-;|
! ni musik, Sri Haqanto Sahid menekuni d^k seni m- J
' paj i^war AN suntuk sebagai pengiisaha isenij" Yoybk |

Aiyb sudah almarhum,'BambangParto lebili memi-

■ di'Yb^akartai potehsi yang masili diniUiki kota'^
buka^ajb. s^i^ iibpian di siang belong jikamasyara-;,^

'feat tpatpf inerindul^ mimcuhiya genrebaiu teater ]
!  'di ki^'inbyang mampu mengembalikPn paindr tadi. v
Ke^adaah Dewan;Kebudayaan, Qewan.Keseiuw^^^
ataii apalah namanya, mestinya bisa.mei^adi motor
penggerak xmtuk membangkitkan rph teater yang su-;

. dah mati. Di samping itu insan-ipsan teater yaiig
masih ada, meski kini sudah ct^dp benm i
baikr^a ik^ meinil^katm pekeija A
; teatet V^^'ah' baru/ dr^enga^^ pohtik^yahg"'
rlui^a^'sm dep[iblu<atis ini, merekapimya^^kebebasan^
i imtuk ber^easi tanpa takut nienaBrak'rambu-r
bu politik yahg bisa memberangus kreativitas dan

; kreativitaa.tinggi inoaka pamor teater Yogyakarta bisa ■
: mencorpng'k'embalL Semoga. O-g. .y • • . ;'"

'V Budi Sardjonoy Peminat teater, beberapa kali
,  jnemenahghan sayembam pemdisan

'  .. I naskahsandiwara Dewan KeseAian Jakarta

Aan RakyatjS Mei 2005

m
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UNTUK kedua kalinya,
Dewan Kesenian Jakarta
(DKJ) mehyelenggarakan

satu acara teatrikal yang me-
reka sebut "Pesta Monolog". Ji-
ka tahun lalu pesta pertunjuk-
an—yang kebanyakan dipa-
hami sebagai pentas aktor tung-
gal-im ddikuti oleh aktor-aktor

■ yang dipilih DKJ, maka penye-'
lenggaraan kali ini diikutl oleh
aktor-aktor yang dipilih dae-
rah-da^ah ̂ ang dipilih dulu
oleh DKJ) melalui semacam
kontes atau lomba yang diini-

, siasi dan difasilitasi oleh DKJ.
"Sepanjang 11-19 Mei.2005, di

, Teater Kecil,. Ihman Ismail
Marzuki .(TIM) .Jakarta, tidak
kurang jdari 17 aktor monolog
dari 14 provinsi tampil dalam
kesempatan yang dibuka oleh
aktor monolog kejutan. Ken Zu-
raida. Penonton pada hari pem-
bukaan lubex", tak tertampung
oleh gedung berkapasilas:
200-an bangku itu, Ihmpaknya
ada hal menarik dari "pesta" ini
hingga mampu mengisap animo
begitu besar. Satu keija akal
sedei'hana unluk mengenali da-
ya tarik itu.
"Pesta" teatrikal ini menarik

bukan saja karena ia mengam-
bil subgenre teater yang di ma-
sa-masa sebelumnya kurang
terlalu. diperhatikan. . "Pesta"
itu pun menarik bukan melulu
Ianta ran pretext penyelengga-
ranya yang mencoba mengiden-
tifikasi: "benarkah telah tex'jadi
knsis (atau kita kehilangan) ak
tor di negeri ini?'k. Juga tidak
hanya karena, nrolSlui acara ini
sebagai contoh^utakhir, DKJ
periode ini—sebagai lembaga
yang sumber dana dan cakupan
wevyenangnya cuma sebatas

provinsi—memperlihatkan am-
bisi' dan nafsu "nge-nasio-
nal"-nya yang besar, bahkan
mungkin melebihi DKJ perio-
de-periode sebelumnya.
"Pesta.teatrikal" ini juga me

narik lantaran ia secara lang-
sung dan tidak menjadi repre-
sentasi dari tradisi baru masya-
rakat modem kita, yakni me-
lancarkan: monolog. Entah ka

rena bawah sadar dari Komite
Teater DKJ, hin^a secara .tak

,  sengaja menampilkan kebiasa-
an baru itu, atau memang de-
ngan sengaja. mereka "pesta-
kan" tren baru masyarakat kita
"dalam berkomunikasi ini.

Dan, karena kita turut nierig-
alami dan melakukah tradisi
baru tersebut, kita pun tak bu-
tuh aigumentasi rind untuk
mcnjelaskan fenomena satu ini.
Dalam hampir semua bentuk*

. oiganisasi modem di negeri ini, ;
monolog tidak. hanya menda-'
patkan aksentuasinya, tapi te
lah menjadi modus peitariia da
lam berkomunikasi. Ketika se
mua pihak/orang—berkat ber-

^ kah reformasi—dap .t menyata-
kan kebenaraimya, mengang-
gap kebenaran itu utama, pi
hak/orang lain sepdti tak di-
izinkan membantah atau me-
nyodorkan kebenaran tanding-
an. Maka, lihatlah kemudian
mimbar-mimbar politik, bisnis,
agama, militer, akademik, hing
ga seni-budaya, dipenuhi oleh
retorika-retorika kebenaran
yang disampaikan melalui mo
nolog. Biaipun acaranya ber-
tajuk "dialog, cliskusi, semi
nar..." atau apa pun.

❖ ❖ ❖

MONOLOG di sini menggu-
nakan pemahaman umum yang
mengartikannya sebagai sebuah

. wacana yang tunggal, searah
dan otoritatif. Dalam seni pang-
gung, kadang terjadi dialog, na-
mun yang mewacanakannya
(tetap) aktor tunggal. Artinya,
semua ekspresi yang menegasi
dialog atau kesertaan pihak lain
dapat disebut monolog! Maka,
pidato-pidato presiden, diskur-
sus ketua parpol, menteri, ca-
mat, direktur el^ekutif, LSM,
dan sebagainya, sebag^m^a
sabdo pandito ratu di masa ke-'
rajaan Jawa, sesungguhnya juga ,
monolog pada praksis dan ha-
kikatnya.
Adapun monolog dalam pe

mahaman "miuTii"-nya tidak- !
lah meniadakan dialog, dalam
arti komunikasi dengan pihak
lain di luar pe'vacana timggal-
nya. Dalam setiap monolog se-
nantiasa terkandung dialog,
atau secara inlieren (halog ada
dalam monolog. Ketika. sese-.

orang/aktor mewacanakansatu
hal, sesungguhnya , terpendam
maksud di dalamnya , untiik.
mengomunikasi hal itu pada^
"pihak lain". Pihak yang ter-
akhir ini bisa saja hatinya sen-
diri, pikirannya sendiri, ruang
kosong, publik atau komunikan
yang bisu, TUhah, atau lainnya.
Wacana yang disampaikan itu

pada giliran berikutnya akan
merespons "reaksi" yang di-'
mimculkan "pihak lain", dalam.
bentuk apa pim. Betapapun, itu
sekadar pengandaian, Ib^a
sistematis, atau reaksi yang me-
kanis. Semacam inoriolog seo-
rang gmii, idama. 'aitau pehce-
ramah yang menjawab/ perta-
nyaannya sendiri, ketika publik
di depannya mengahga, mving-
kin sedalig sibiik irienilai po-
tongan rambuhiya. Karena jika
aksi-reaksi ide tak beirla'ngsimg,'
tak akan ada progres dalam wa-

. cana yang (^torikah, tak ada!
jc cerita yang dimonologkah,! , i,''

Bagaimanapun, sepanjang!
erititas itu hidup sebagai-ma-!
nusia—bahkan makhluk hadup
apa pun—tidak mungkin me-r,
wacanakan sesuatu di dalam di- •!
ri sendiri. Bahkan. sebuah kata .
hati atau solilokui sekalipun.

♦ ❖ ♦ !

I  PERSOALANNYA. (masyara-
I kat) kita telanjur memahami
• monolog sebagai wacana kul-.
tural yang mumi tunggal. Tentu

;  saja antara' lain agar ia bisa
menjadi antonim , dari. dialog.!
Sementara, bukan hanya di se- , ,
tiap monolog menyimpan'dia-.
log, tapi juga di setiap dialog
memendam, potensi monolbg-
nya sendiri. Kalau kita pleset-V
kan kata asli dari istilah ini,.
monologties, maka anak-anak
muda urban zaman ini akan
memahaminya dengan cara: da-r,
lam mono, ?.da lo ada juga.
Asyikkan? , / . ; .
Peiaoalanakutnya, ABG yang

lain, alias "angkatsm babah ̂
gua", memahami istilah asing
itu dengan logika yang berbeda":
"mau ada lo mau ada pue kek,
yang penting mono!" Ini yang
enggak asyik kan? Entah asyik-
nya "pesta DKJ" dan' publik
yang luber itu mengikuti Ipgika
yang mana. Kata teknisi pang-''
gong, itu tergantiuig audio ̂ Sr



Cem-nya, dilengkapi mikrofon
■ apa tidak. Lho? Lha, ya, orang
Indonesia kan lebih gemar

ngembert derigan mulutnya ke-. sangat digemari. Sepeili karao-;
timbang anteng memanfaatkan kcl^. Suka kan?
telinganya. Karena itu mikrofon, radharpancadahana

Sosfrawan, Tinggal di Tangcrang

.. t
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<ADA yang unik dalam pergelaran "Jalur 17"
Tfeater Gard^alla. Peit\u\jukan bukan berlangsung
,di dalam gedung, tapi di bus kota! Pemontasah ini
^mulai scjak penonton sekaligus penumpangcA^ci^
in di Bentara Budaya Yogya yang dlhadirkan sebagai
pangkalan bus kota. Sore itu, 3 Mei 2005 puluhan re-
maja dan beberapa "penonton terpilih" harus antre
imtuk konfirmasi kepada petug^ soal tiket dan tem-
pat duduk.
Sangpetugas juga memberi Bp 1200 kepada setiap

penumpang. Uang itu nantinya ditarik oleh sang
kondektiu: bus kota Eko Penyo (diperankan cukup
bagus oleh Wisnu.Aji). Kemudian kondektur berpos-
tur tambiui itu mempersilakan para penumpang un-
tuk naik bus kota. I&tika mesin bus menderu, ma-
suk Joned Suryatmoko (penulis naskah dan su-
ti'adara) yang berpenampilan layaknya pramug^a.
la menjel^kan soal-soal teknis, dan rate peijalanan.
Ketika bus hendak bergerak, mendadak muhcul dua
pasang renaaja (Rini, mahasiswi, yang diperankein
Netty Yustitusya dan Rio, siswa SMA yang dipe
rankan Ignatius Emmanuel). Mereka naik secara;
teigesa, dan berlanjut dengan perdebatan. Bus pun
mel^u. Suara mesin menderu bersama dengan alu-
nan musik yang dikutip d^ album-album Andrea
Bocelli.yangdidesainAriWulu. . ; ;

,.^BegituSel^it. ■ v-/
i Tiga aktor berada J&elakang sopir. Rihi dan Rio
menempati ruang i^rats yang begitu sempit. Rini -
karena tidak kebagian kumi — harus berdiri sepan-

jang peijalanan, sementara Rio dtidSk di sebel$ihnya^
: Eko sang kondektur, lebih mobil:- beredi^

y^gwegar dengan terna yang'4ai^|.up»«
^ dimia mereka. Yakni,'uang saku\d^:^^mgp:^j^|

•' Joned Suryatmoko punya asuinsi un
! isu-isu besar ekonbmi, poHtik, sdsMi'd^^budayd^
tidak harus melalui dunia konsep, meli^^
bisa melalui tema sederhana yang inehraat dmaih
peristiwa sahari-hari, "Saya mengsgak penontoh!
memasuki dunia mikro untiik mclihat dmua makro,"'
lyar Joned yang selalu tampil wangi itUj . .
- Ibina uang saku dipilih Joned sebagm<pmrai^

, suk. Rio mengeluhkan uang sakunyaiyj^g/inepet,
hihgga ia tersaruk-saruk dalam men]Jbi|^y^' kebur,
tv^annya dari soal jajan, bensin,i piJsa|siEuhpai

..ipacaran. Keinginannya untuk
- ' uang saku kepada Papa-Mama puu^^bf^kehdala;'
iSedangkan Rini, relatif mendiii. Ia mend^^ uang
> 8akunya dengan usaha j^ampingam-.^ewtial jlilm
bias. Kebetulan ia punya pacar Mas Dadajdg'maha-'
siswa Fisipol yang memberikah ideijyisualfimtulc

; SedMgkah dunia Eko Pehyo adal^'dT^a.y^i^^
lebih keras.'Lulusan STM ini memilih
dektimbus^daripada kuliah, ag^ btea ihencanuang!
sendiri. "Orang dewasa itu ya l^au sud^jb^a
iiang sendiri," begitu kilah pemuda-yahgW
meryadi sopir dan moritir itu; Dunia jalahan^'alan^'
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^dewasa^^^tair'^
ilayia^ya oi^g dewasa: merokokj bic^a seronok (ia^
'san^t.fasdidalaTn soal mzsi^-misu/t hibgga berba-^
%ai- kosd kata kasar meluncur lanc^) dan juga4
>melj^tikan pelecehan seksual kepada pefem^
ipengainen (Anik Rusmawati yahgbennain sangat^
ba^s), hingga ia hams rela untuk dipisuh-pisuhi'
•saiig pengameh -yang, selalu menyanyik^ lagu
"Jadilah Binta}^/theme song KDI dain "Gang}

v., Dan.berbagai peristiwa di atas, stfuttufmak:
■ria p^ terbayang: yakni bctapa adidayanya kapit^:;
isme global dalam menentiikan gaya liidup, dan'
pilihah hilai bagi seseorang. D^am gerak.hidup
masyarakat yrag dikendalik^ oleh kapitalisme be-^^
serta dmapi%i komersialnya, aklumya uarig menjel-';
ma menjadi . majikan isekaligus pelayah yaiig';
berperangali rganda: b£dk. d£m bumk. Kapitalisme '
menyodorkan kenikmatan dan
>kenyamahah;,sekaligus ,menuntut:daya beli y^g;
•tinggikepai^bflasyarakat;
:; Dal^.inendongkrak idaya beli iki - agi^ disaybhg
joleh Impit^me - masyars^t atau individu menem^.
piih bbrbagai pilihah dengan seluruh risiko sosiaT
idari rfeiiro ysmg hams dibayarkari. Ongkos itu

ikeprib^iiari;" MitoS-mitos^ tentang kesejahteraah
;yang (hpqmpa oleh kapitalisme, dalam dampaknya,
yang paling ekstrem, dapat inenggerus i^ai-nilai ke^ i
manusiaan/l^pitalisme mengar^an mahusia taki
lebih dari eksemplai: inahliik dari jutaan atau'mi-
liaran^ eksemplar laihnya, yang nir-identitas alias
seragaia.

'>W'/RealismeBeijai^ ■
ji ̂ ReaUsine yangdiuisung GardiemaRa ddam ̂ Jalur-
17" adalah realisme yang tembiis batab. Artinya,
bukah realisme yahgbeqarak kairena diliaitokah di^
mang pentas, melainkan melebaBdmi meleb
';dalam mang sosial^

Secara denotatif, panggimgGardahaUa biikm se^:?^
batas bus kota, melainkah mang publik yang ditem-i
bus oleh laju bus kota itu. Sedang secara'konotettf, •
panggung Gardanalla adalah selumh ;p^spalan

melalui dunia mikro, dunia remaja yangmaBihfdmer^i

tur jenaka itu.
' Eksperimentasi ihimeharik. Setidaknya ia meihe-
tpl main-siream ruang teater yang cenderung diar-
tikan sebagai ruang pentas yang statis dan terbatas
(baca: procemum, arenas dll). Kota yaing disesald-
masyarakatu^ban baik dalam arti pbpulasi maupxm'
secara budays^ba^ Gardanalla hadir sebagai ruang
kemungkinanhagi tea^nBiikan hanya dalain arti
fisik-gepgrafis, melainkah juga dalam airti isu (per-
;8oalan), waqana, hilai dfn lainnya. Dengan cara itu,
Gardanalla telah menceburkan penikmat teater
dalam ruang sosial 'dan mang kota, hingga detilasi
problem sosial dikehali dan dihayati secara lebih in-
tens. Pencapaian estetik maupun sosial Gardanalla;
ini tidak hanya menyentak kita, tpai juga membuat'
kehaman kica berlinang; Potret sosial itu begitu
dekat, begitu akrab bahkan menyatu dalam setiap i
tarikan n^s penikmat. O-m ; , 'v ' ; ^

Indra TranggonOy pemerhali budayd. .

Kedaulatan Rakyat,15
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I  KEIALISME yang diusung Tsater Gardanalla dalam
j Jalur 17. adalah re^isme yang tembus batas. Artinya,

bukan realisme yang beijarak karena dihadirkan di ruang
:l f pentas, melainkan mel^bar dan melebur ke dalam ruang
' sosial. Demikian satu hal penting yang bisa dipetik dari

V  txilisan Indra IVanggono beijudul RecUisme Thmbus Batas
Tbater Gardanalla di KR, Mmggu (15/5). Tblisan itu meru-

,1 pakan tanggapan atas pementasan Jalur 17 oleh Tfeater
i  Gardanalla, 3 dan 4 Mei lalvL ;'

Sel^utnya, Indra juga mengatakan bahwa secara de-
,  . nota^if panggung Gardanalla bukan sebatas bus kota,
. melainkan ruang publik yang ditembus oleh laju bus kota
V  itu. Sedang secara konotatif, panggung (jrardanalla adalah
i seluruh persoalan masyarakat beserta dinamikanya yang
;  ditampilkan melalui dunia mikro, dunia remsga yang
• masih direcoki oleh uang saku atau problem kemandirian
V ■ mereka.; ' " ■

. THilisan Iiidra ini cukup mengejutkan: Bukan hanya
membuat produscn Jalur 17 menjadi besar ,kepala,itetapi
karena ia membuka kemungkinan kita untuk memeriksa
kemb^ bagaimana teater kita dan estetdkanya bekeija se-

A  lama im. Adakah masalah hingga produksi yang biasa-bi-'
.  , asa saja karena idenya diambil dari kehidupan kita sehari-

hari, ditambahi label inovasi dan mendapatkah sejvunlah
. dana hibah, bisa mendapatkan respons yang begitu besar.
^dak hanya lewat tuHsan Indra, tapi juga liputan ber-

,  bagaimedia.
TXilisan ini bermaksud untuk menanggapinya, sekaligus

• membuktikan nampaknya ada masalah dengan cara kita.
A  berkesenian (berteater) selama ini.

■  Silakan diperil^a kembali, sepanjang sejarahnya per-
,  kembangan estetika.teater selalu dihasilkan dari dialog

yang berkesinambungp antara teater sebagai media de
ngan kehidupan sosial pelaku dan masyarakatnya.

;  Sederhananya apa kebutuhan pelaku dan masyarakat-
:  .nya, dikembangkan dra^turjrinya. Itu yang teijadi" de-
V ngan Ibsen'd^ realism^wa. Soal dengan teater pembe-'
A  DMannya dan juga benTOkPteater lainnya. Dalam ̂ ayah
;  lebih sempit, pertvuyukan teater diinspirasi dari refleksi
^  pelakunya tentang kehidupan seheiri-hari yang terus
berubahgdan bergerak sesuai jeiyang peradaban masya-

•  rakatnya.': •, . • . . , - ■

,  • J^l^r 17 diproduksi dengan logika itu. Produk ihi di-
f  hasilkan dari program pengembangan realisme (realism
development). Istilah pengembangan mvmcul dengan per-

i  timbaiigan kim realisme dihindari karena dianggap man-
deg. Kalaupun ia muncul, tidak lebih sebagai pilihan
naskah di berbagai festival. Lihat saja Festivd Ifeater
Musim Panas atau teater SMA di Yogya. Estetika teater
realis dipeijuangkan mati-matian di panggung, tapi rele-
vansi pelaku dan naslcahnya dikesampingkan. Penyeleng-

I gara hanya ineAeisxiksiixgathuk-gathuk enthuk di pendahu-
luan proposal, selcadar niemberi pem'elasan relevansi ke-'

. duanya. Semehtara kijbu yang lain, yang menoikknya,-
terus sibuk bergulung-gulung di panggung dengan dalih
menghindari komando rasio. , )
D^am program pengembangan realisme ini Garde^llla

memasukkan kajian kehidupan sehari-hari sebagaFIIm-
dasan beipUdr untuk menghidupkan ruang oper^i estetd-;*^'
ka teater itu hingga ia menjadi realisme yang relevan. Tak^
hanya itu, hasil tontonannya diharapktm lebih kontributif
pada keseriusan refleksi pelaku: dan masyarakat seki- '
tamya. Sampai di sini man^'emen proyekharus dimimcul-'(
kan. Itu sebabnya Jalur 17 yang bertemakan nang saku re-
maja dan menjadi seri teralAir:pfoyek,^^a remsgfiii'
Gard^alla, dimainkan oleh remqja dani tikiet partiiT^'nlfan- *!
nya dialokasikan 70% untuk remqja, bukan seiiiriiim. ' f .-

Pilihan memakai bus kota seba§^ tempab pementasaii a
juga didasari pijakan kehidupan sehari-h^ yarig terkaitf?
dengan tema. Sekaligus bermaksud memberi rangsangah''
kepada penonton (rem^a) untuk mengingat kembali peri-
stiwa pembclai^aan uang tmtuk kebutuhw trianqrortasi; ■
Proses berkembangnya rangsangan ini,'seiring dengan
beijalannya adegan, diharapkan simultaii dengan ter-;|
bukanya ingatan mereka atas pembelapjaan uang saku-!*
untuk kebutuhan lain. Secara teknis hal ini diwiyudkan'
dengan pemberian sejvunlah uang kepada pehonton seba
gai ongkos bus kota yang hams dibayark^ kepada (pe--
mainj kondektur. : r -i.' -'- ...lii -

I dan p^a penonton. Bagi para rem^'a (yarig dianggap"'
awam teater) pertvmjukan ini menarik. TCaya aku sarna".
adikku!'. Begitu salah satu komentamya. Refleksi ini me-'

' mang tidak akan membuahkan sesuatu jika tidak diikuti
langkah konkret dengan fasilitas: kehidupan domestik;
mereka, semisal peran bapak ibvL Di sinilah peran teater-

hidupan lain. Ia bukan media yang substitutif, yang sang-
gup menyelesaikan semua perkara dengan kekuatannya*
sendiri. Sementara itu, para senimsm yang menontbn f.
mempermasalahkan estetika. Mereka meihpertanyakan-
interaksi pemain. dan penonton, mempermflBfllafilfan .
batM panggtmg dan kursi penonton yang dianggap jelas. :^
.Di sini tampak ada masal^ dengan kej^jufan kita ber-;
teater dan memandang teater. '
Untuk menemuk^ model interaksi pemain dnn penon-|

ton Jalur 17, hams dilakukan dua lahgknb:' Tjingifoii per- i
tama, menghilangkan jarak pemain dan penonton, sehing-
ga seperti yang direkomendasikan ter-ia ini bisa dilfftlnia
bersanm dalam sl^ yang lebih besar. Ibknisnya, pemain
berakting sebagm penumpang. Lflriglcab kftdnny mflmim-. r

: culkan kembali jarak pemain dan penonton yang dalam
\ Jalur 17 adalah sesama penumpang bus kota. Karena,;'
bukankah keterasingan itu yang teijadi di transportasi' i
umurn perkotaan. Kita merasakannya, melwggengkan,- [
j^ak itu dengan membisu pada penumpang di samping 'v
kita, .meski kita berada pada ruang yang sama^ bus kota.' V i ..

VJqnedSurycUmoko, Manager Produksi ArtistUih:
; leater (jardanaUadan Sutradara Jqlitr IJj

Kedaulatan Rakyat.gg Mei 2005
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'Azuzan JG, nama
sebenarnya Azwan
Zulfan, praktisi dan
pengamat teater, tinggal
diCirendeu. Salah '
seorang kolaborator
dalam Kolaborasi Teater
Asia 2003-2005,
Setagaya Public Theater
Tokyo.

SEKARANG ini portunjukan •
teater monolog borkembang .
menjadi salah satu bentuk
pertunjukan tersendiri dalam
teater, mengundang rasa ingin ■
' tahu yang luas di kalangan
, pekerja teater dan kontroversial

'< dalam pendefinLsiannya.
'Kebanyakan para praktisi
iakliirnya tidak begitu tertarik.
mempersoalkan definisi itu,
sebab sebagai praktisi, teater itu
bukan ilmu eksakta. Nilai-nilai

estetika teater bergerak dari
masa ke masa.

Berbiigai definisi teater
dimunculkan para ahli sesudah
fenomena teaternya lebih dulu
ada. Untuk menyebut bebcrapa
contoh, teori dramaturgi
Arislotele.s munciil 500 lahun

kemudian .setolah kaiya
Sophocles mendahuluinya.
Term (istilah) Teater Absurd
diperkenalkan Martin Esslin
sctclah fenomena The Wnitiii;^ for
Codot-nya Samuel Becket. Di
Indonesia sendiri, penamaan
iTeater Minikatai oleh

Goenawan Mohamrhad
dimunculkan sesudah

fenomena pertunjukan teater
"Bip-Bop"nya Rendra.

Salah satu sumber

kesimpangsiuran pandangan
tentang monolog itu karena
istilah monolog itu sendiri ' ;
berbeda-beda dan sangat luas
cakupannya. Monolog dalam
peristilahan bahasa bcrbeda ■
dengan monolog dalan\ •.
peristilahan teater. Dalam istilah
bahasa, monolog berakar kata
tnono dari holies (bahasa Latin
dan juga dari bahasa Francis
abad pertengahan) untuk
menyebut setiap bentuk-
.percakapan tunggal; Mengacu
pada term bahasa irii, bahkan
apabila seseorang memonopoli

■ sebuhh pembicaraan, itu juga
di.scbut monolog (Mcriani-
Wehstlr dan Enq/clopedia of [
Brillniiic^. ITerdasa rkn n term
bnliasa ̂ efsebut, berbagai
fenompna keseharian seperti
brang berpidato tanpa teks,
penjual obat di pinggir jalan,
khotbah di mesjid-mesjid atau
khotbah pendeta di gcreja-
ge re] a, b isa d i seb u t sebag a i
monqlog dalam artian sebuah
bentuk percakapan tunggal.
^edangkan monolog dalam

term teater, adalah sebuah seni
pertunjukan teater yang

mengacu pada .seni akting
berdasarkan sebuah cerita yang
dimainkan oleh satu orang

j aktor di depan penontonnya.
' Pcngertian monolog dalam (
teater ini mudah kita temukan
dalam berbagai ensiklopedi
teater. Konlroversi penyebutan

• .monolog ini terjadi, disebabkan
dalam pertunjukan teater, kita
berhadapan dengan berbagai
pilinan bentuk dan gaya
ditambah dengan penggunaan
elemen-elemen audio visual
yang berbeda-beda, ditambah -
lagi dengan persoalan kualitas
baik-buruk perfunjukannya.

'  Konlroversi tcntang;n)'onolog
I itu menciialsehubung'ari.,
dengan "Pesta Monolog" yang

".dj^ar komilo teater DKj.di
,TiSl %nggal 9-11 Mei 2005.
Selama pesta monolog itu
berlangsung, pe.serta dari
berbagai pcnjurvi Tanah Air
mementaskan monolog dengan
berbagai tafsir.bentuk dan gaya.
Kekeliruan pun. terjadi ketika
ada'sebuah pertunjukan • ,
monolog yang bentuknya •
berbeda akan dan kualitas \
pertunjukan tidak memadaL [
langsung disebut bukan '
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monolog tetapi baca ccrpen dan
scbagainya. Padahal^ kalau kita
mcmbicarakan soal kualitas
pertunjukan, itn'lain soalnya.

Setiap orang memiliki
citarnsa bcrbcda tcrhadap
pilihan tcnvi, bcntuk, dan gaya,
apakah pertunjukan monQlog di
Indonesia keniudian harus
disempitkan pcnge4*tlanri|^^ •
dengan rnengncu pada salah.

" salu bonluk dan,gaya
'pertunjukan tcater saja?
! Pertunjukan teater monolog
versi Ken Zuraida^ari
Cipayung, tidak sama dengan
pertunjukan monolog versi

. Mami Sri Maryani dari
' Bandung. Tapi itu tidak serta-
mefta, kita klaim bahvva salah
satu dari pertunjukan mcreka
itubuk.m monolog. Naskah
Tivipn Biiltis yang ditulis dan
disutradarai sendiri oleh Ken
Zuraida memakai konscp
SQliloquy, yakni mcnekankan
aspck berbicara pada diri
sendiri. Pertunjukan Ken
Zuraida memakai gaya
pertunjukan realis-hdengan
mengandalkan kekuatan m' ucr
action, gerak laku dalam si
tokohnya. Scdangkan pada
pertunjukan Mas Mirali karya
Arthur S Nalan yang dimainkan
Mami, gerak laku dalam itu
direprcsentasikan melalui
pendekatan koreografis, dengan
perhitungan cermat terhadap
bentuk-bcntuk artistik ' '
tubuhnya. Kedua bentuk
pertunjukan monolog tersebut
jelas berbeda. y

Pertunjukan monolog versi
Luna dari MakasajyWak kalah
bagusnya meski i^*^ ' j ^
.nienggunakan konisep ruang •
■^Vninimal hanya s6bUah kursi
saja, Dplam pertunjukan Luna
jj(u5>ketiga aspek penting dalam

! pertunjukan monolog yakni"
: iriterior monolog, eksterior
monolog dan soliloqinj terdapat
di dalamnya. Di satu sagt ia
menghadirkan tokoh fiktifnya

mampu bermain dengan baik
seorang aktor dituntut
menguasai pcralatan dalam dan
pcralatan luar ekspresinya,
meliputi tubuh, suara, imajinasi,
pikiran, intuisi, dan kecerdasan
dalam menginterpretasi
ceritanya keniudian
niewujudkannya secara
proporsional di atas pentas.

Di malam lerakhir, Pesta
N4onolog dilulup dengan
pertunjukan monolog Wawan
Sofwan dari Bandung dengan
mcngusung naskah QAM karya

Tutu Wijaya. Wawan
menggunakan tiga topeng •
dengan karakter berbeda untuk

»mempertcgas kchadiran
• karaktcr-karaktcr fiktif di

vvilayah pentasnya". Teks
pertunjukan Putu Wijaya, di
tangah Wawan telah berubah
menjadi scbuah teks untuk
pertunjukan. la menavyarkan
salah satu alternatif bagipertunjukan monolog dengan
memadukan bentuk
pertunjukan topeng dalam
khasanah seni tradisi Indonesia
dan unsur gerak dan kostum
Kyogen, seni tcater tradisi
lepang. Ini hanya salah satu
alternatif saja. Masih bariyakkemungkinan-kemungkinan
bentuk dan gaya pertunjukanteater monolog yang bisa
dimunculkan oleh si
senimannya. Apakah orang lam
kcmudian menyukai bentuk
pilihan itu atau tidak, itu lain
soalnya.

^  Perbedaan pengcrtian yangmembawa kesimpangsiuran
dalam melihat dan menilai
sebuah pertunjukan teater, .
seperti yang kerap tcrjadi saat
ini, tidak lebih disebabkankarena pilihan bentuk dan gaya
yang kemudian ditentukanoleh
kualitas pertunjukannya.^
Pertunjiikan tcater versi Aritm
C Noer, bQr]bed a denganpertunjukan teater versi Putu
■Wijaya atau Rendra. , ^ .
keberagaihan pilihan bentuk
dan gaya ini memperkaya

di panggung (interior monolog)
dan di saat bersamaan ia
menjadikan penontoh sebagai
tokoh fiktifnya (eksterior
monolog). Karakter-^arakter
fiktif di wilayah interior dan
eksterior monolog dan soliloquy
dalam Ballada Sinmrah karya T
Lestari itu berhasil
dihadirkannya dengan cukup
bogus. Konsep ruangnya sangat
berbeda dengan Aut karya Putu
Wijaya yang dimainkan Join
dengan tidak kalah menariknya.
Pada pertunjukan monolog .
versi Join, ruang dipenuhi ^
dengan berbagai set properti
dengan pendekatan bentuk dan
vvarna-warni futuristik sehingga
menimbiilkan efek alierihsi, '
keterasingan bagi p,enontonhya.

Dalam pertunjukan rnonolog,
selain si aktor dituiitut untuk
mahir memunculkan karakter;\. /
karakter fiktif di wilayah i, . '
interior dan eksterior ■ " '
monolognya, ia juga harus ̂ iap
untuk memainkan soliloquy, ^ ,
berbicara mengungkapkan isi
pikirannya kepada dirinya ,
sendiri. Meskipun naskah telah
menyediakan peluang bagi
aktor untuk mengembangkan
permainannya melalui ketiga '
aspek monolog tersabut, itii-
bukanberarti dalam
pertunjukannya ketiga aspek itu
secara otomatis akan mampu
dimunculkan oleh aktornya
secara meyakinivan. Untuk^
"khasanah seni pertunjukan
teater modern di Indonesia.
Dengan bentuk dan gaya apa- ;

> pun, dengar memakai elemen-, .
elemen peridukung audio dan
vikial apapun, bila pertunjukanteater itu berhasil dirnainkan '
secara maksimal oleh aktornya,
ia berpeluang menjadi suatu^ .
bentuk tersendiri. Bila'bentukdan gaya pertunjukan teater ih?
f'ernyata memang benar-;benar
belum ada sebelumrtya,.itu akan
mengundang para ahli untuk
memberikan sebuah term baru
untuk dikenakan padqnya.. _
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Cclakanya, bentiik
pprtunjukan yang fenomenal
dan mengundang term baru itu
i;blasanya diikuti mcntah-mcntah
^Jeh 'generasi berikutnya.
•JCesimpangsiuran pongortian
mudah terjadi di gencrasi
berikiitnya, sebab maSing-
masing bclajar teater dari
scnior-seniornya dan
memegangnya sebagai
kebenaran mutlak. Pengetahuan
dengan palar tunggal sepcrti Itu
gampang menjcrumuskan si
seniman, kritikus atau siapa saja
ferjebak dalarii penafsiran keliru
dalam memandang scbuah
fcnomena. Padahal

sesiingguhnya, kita berpcluang
mcrdeka mcyakini
kcbcnarannya atau
memperbimbangkannya.
Dalam praproduksi

porlunjiikan tcatcr profosiona!
scmlsal di Broadway (US) atau
di Royal Shakespeare Company
di Inggris, monolog menjadi
bagian periling dalam sesi
audisi untuk memilih pemain-
pemain yang dinilai tepat oleh
casUng director-nya. Semoga saja
pentas-pentas monolog yang
kian marak belakangan ini,
b.^rimbas menjadi tradisi audisi
dalam produksi-produksi teater
kita selanjutnya> sehingga di
masa depan, hanya aktor yang
benar-benar aktorlah yang
pantas berbicara di panggung
teater Indonesia!

Monolog itu sendiri berbeda-beda dan
sangat bias cakupannya. Monolog dalam

peristllaban bahasa berbcda^clengan
monolog dalam peiistilalian teater. l^am

istilah bahasa, monolog berakar kafa
mono dan logues {bahasa Latin dan jiiga
dari bahasa PrancJs abad pertengahan)
^^ivituk menyebut setiap bcntuk

percakapan tunggal.

u ■

%

Media Indonesia,22 Mei 200^
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Naskah Lakon, Reaksi Terha^jg Jsu
YOGYA D. (KR) - Naskah lakon

adalah karya seni. la memiliki
sifatyang/unc/iona/.rekaan. Di
samping itu, kaiya seni merupa-
kan pildran, sikap pengarang-
nya. Tidak mengherankan, jika
karya sastra ada sesuatu yang
harus kita pahami dan diung-
kapkan, ialah tone karya itu.
Tbne ialah sikap, tanggapan pe-
ngarang kepada isu yang ber-
kembang di masyarakat. Nas
kah lakon itu sendiri, sesung-

emikian ditegaskan Prof Dr jing ing sajromng kahanan"
Bakdi Soemanto SU dalam 'Lo-
kakarya Teater' di Taman Bu-
daya Yogya, J1 Sriwedani 1, Se-
lasa (24/5). Kegiatan tersebut
selain menghadirkan Prof Dr
Bakdi Soemanto, juga Indra
Tranggono, Landung Simatu-
pang, Nanang Arizona dan Drs
Agus 'Leyloor'Prasetiya. Kegiat^
an yang dibxika Kepala TBY Dra
Dyan Anggraini Rais tersebut
sebagai bentuk pembekalan se-

guhnya reaksi terhadap isu di belum digelar Festival Teater
Mmasyarakat. usim Panas di TBY, 28-31 Juli
mendatang.
Menurut Bakdi, naskah-nas-

kah lakon yang aktual biasanya
dibuat sebagai reaksi terhadap
isu, realitas yang berkembahg di
tengah-tengah masyarakat.
"Khususnya naskah lakon ada
ungkapan Jawa yang tepat/nan-

ucap Guru Besar Fakultas Ilmu.
Budaya UGM.
Untuk Bakdi mengingatkan,

naskali lakon berbeda dengan no-'
vel, cerita pendek, novelet, novel.
Naskah lakon ada dua teks di
dalamnya. Teks yang pertama
disebut teks utama. Tbks utama
itu terdiri dari nama pelaku atau
tokoh drm dialognya. Tbks kedua,
yakni teks samping. Indra TVang-
gono 'wanti-wanti' kepada pe-
serta/kelompok yang akan tampil
dalam Festival Teater Musim
Panas, karena menciptakan,
naskah drama tidak hanya be-
rangkat dari ruang kosong alias
hanya mengandalkan khayalan.
Meskipun dari fiksi, naskah dra
ma merupakan penciptaan yang
disangga oleh data, fakta sosial,
logika dan imajinasi. . (Jay)-o

KflJAYADI KASTARI

Prof Dr Bakdi Soemanto, Landung Simatupang dan Indra
Tranggono. .—. -

Kedaulatan Rakyat,26 Mei 2005
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HASIL lI)KAKAKY^PER^^ ^'

'Kinjeng Tanpa Soca' Naskah Drama Terbaik
YOGYA (KR) -'Kinjeng Tan- rempuan Yogyakarta di Studio ,' S'
,  ; n^loJ Qir>_

rempuan Yogyakarta di Studio
Audio Visual Balai Budaya Sin-

. YOGYA(KR)-'Kinjeng Tan-
pa Soca'karya Cindy Hapsari
menjadi salah satu dari 3 nas
kah. drama terbaik tingkat na-
sional. "Naskah ini akan segera
diterbitkan ke dalam 2 Bahasa

Inggris dan Indonesia, ber-
• sama 2 naskah terbaik lainnj'a
dari Jakarta oleh Dewan Kese-
nian Jakarta," kata Dra Yudi-
aryani MA, Ketua Pelaksana
Lokakarya Pehulis Naskah
Drama, Sabtu (28/5). Naskah
'Knjeng Tanpa Soca' tersebut
disiapkan dalam The 7 th Inter-
national Women Playwright
Conferetice tahun 2006 di Bali.
Dikatakan Yudiai^'ani, nas

kah "Kinjeng Tanpa Soca' karya
Cindy Hapsari merupakan ha-
sil Lokakarya Perempuan Pe-
nulis Naskali Drama yang di-

. selenggarakan oteh Jurusan
Tfeater IS! Yogyakarta bekeija-
sama dengan Dewan Kesenian
Jakarta, Lembaga Teater Pe

duhaijo Sleman, 13-15 Januari
lalu.
Menurut Yudiaryani, berda-

sarkan seleksi naskah sebe-
lumnya, 3 naskah dari Yogya
yaitu 'Kinjeng Tanpa Soca' k^-
ya Cindy Hapsari, 'Konde yang
Terburai' karya Dwi Rahayu-
ningsih dan 'Ketukan Pintu'
karya Triyugi Rizki W, berhasil
masuk babak scleksi berikut-

nya bersama 12 kaiya lain dari
beberapa kota. Akhirnya, nas
kah 'Kinjeng Tanpa Soca' ber
hasil menjadi satu dari 3 nas
kah terbaik nasional.
Naskah 'Konde yang Ter

burai' karya Dwi Rahayu ning-
sih, meskipun bukan terbaik,
akan dipentaskan mewakili
Yogya dalam ajang Women, in
Drama', 2-6Agustus 2005 men-
datang di Jakarta. "Dua nas
kah tersebut bersama dengan 5

KR-JAYADI KA^ARI "
Dm Yudiaryani MA

naskah lainnya hasil lokaJcarya
akan diterbitkan atas keija
sama dengan Lembaga Peneliti- '
an, Pendidikan dan Penerbitan
Yogya (LP3Y)," ka^ta dosen Fa- *
kultas Seni Pertunjukan ISI
Yogya. (Jay)-o

Kedaulatan Rakyat,30 Mei 2005
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Pfer
y Haska, Bopaq Rasta dan Mujib Hepriani

ESTA MONOLOG 2005 telaH usair
tapi tetap meninggalkan gaung

v/'indah dan seju input
"kebimbangan". Gaung indahjtu

berasal dari perempuan pelakon yang
memberi warna pada perhelatan yang •
dilaksanakan Dewan Kesenian Jakarta
(DKJ). Dari Tanpa Batus Ken (Zuraida)
sampai Bajada Sumarah Luna Vidia dari
Makassar/yang memiliki persamaan tema,
mengangkat persoalan perempuan. Pesta
Monolog pada tahun ini boleh dibilarig "
merupakan sebuah festival yang
dimenangkan perempuan. . : ' . ^
Perempuan sebagai penulis atau pelakon:

titter telah menunjukkan eksistensinya, ;
sebagai Ipkpmotif membawa gerbpng- ./*■ 'iV
gerbpng teater yang makin feyot; sekarat, '
meiarat, dan makin kehilangan tali
pusarnya. Situasi inilah yang memberi
ruang bagi hadirnya wacana berlarat-larat,
ide sekarat, dan melafat ide, seperti yang
dipresentasikap Azuzan JG,
("Mempcrbisj^ngkan Monolog", Media
Indonesia, 22 2005).

^Festival monolog yang digelar DKJ ini,
kata seorang kawan, dikuasai rezim
patriakhis. Ambil contoh naskah yang
dipanggungkan didominasi penulis laki-
laki, sebagian besar memanggungkan
naskah Putu Wijaya: Nol, Aul, dan DAM
(Saking banyaknya naskah Putu Wijaya
sebagian dari publik menganggap festival
ini Pesta Monolog Putu Wijaya), di samping
naskah Arifin C Noer; Kasir Kita dan Prita
Istri Kita serta Mas Mirah karya Arthur S
Nalan dan Baltaya Racun Tcnibau karya
Anton Chekov. Sebagian besar naskah itu

membicarakan persoalan perempuan dari
.sudut pandan^ laki-laki. Tapi, publik pun
menyaksikan persoalan perempuan dari
sudut pandang penulis perempuan, lewat

,  Balada Sumarah karya T Lestari, Perempuan
karya Aishah Basar, atau Ken dalam Tanpa
Balas.

Secara tematik kita melihat gerak-gerik
mungkin akan menjadi sebuah gerakan baru
dalam teater Indonesia: saatnya perempuan
menguasai ruang wacana dan ruang publik.
Suara perempuan yang merupakan bagian
dari suara publik telah melakukan ■
pencapaian istimewa dari Luna Vidia,' ■
kontingen Makassar yang memanggungkan
Balada Sumarah karya T Lestari. Luna
memainkan Sumarah dengan begitu basah
dalam aksen lokal yang kuat sehingga kita.
mengenali keragaman wicara.' Teks tidak;.
nienjadi bahasa yang baik dan benar yang: -
kering seperti sehimpun Wiping koran (yang
dideklamasikan), tentang perernpuan yang
menjadi korban seperti yang .
dipresentasikan Ken Zuraida dalam Tanpa
Balas. Sumarah lebih hi'dup, dah'jrfengendap:
menjadi biografi publik. ,

Sumarah, seorang tenaga keija wanitS' '-V''
(TKW) yang menunggu vqnis. la
memberikan kesaksian'dari kursi yang :
dingin itu dengan dekor minimalis. Pun
dengan gerak-gerik tubuh yang minimalis
pula, bercerita tentang perilaku korup para
pembesarnegeri.ini, jdiususnyajawatan •imigrasi. "Di sini semua urusan lahcar kalau
ada u^g sogqkl" Eumarah tidak merengek
di r^jang seperti pereinpuan dalam Tanpa -
Bdtas atau kesan cerdas'i^^ah Bahar dalam
Pe^mpi/g»..Di sinilah kbnstinkki teks dalam ?
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I Aishah Bahar dalam Pcrempiian
Tampil mcmlyesona

teaterperempumTbangkit melihat fenomenadi sekehlingnya. Menjelma sebuah teater
.- y^PS sangat berat menghindar jargon atau •'"
-juklak LSM tentang visi p'^rompuan, di '
samping bahasa dari pi'dafd resmi penguasa'"
dan media massa. • ,

Sayang sekali, wacana tentang pcrcnipuan • '
tidak mengemuka dalam forimi diskusi
dengan pcmbicara Azuzan JG-(AJG).
Sebagai pembicara, AJG lebih
menitikberatkan pada tetek bengek istilah
monolog itu sendiri bukan pada fwiggung
pnra akfor bicnra sesuai jargon yang telah
dititahkan oleh DKJ. Dan tidak hanya itu, .,•masih banyak lagi daftar 'kebimbangan'-nya
yang nielinat peta teater Indonesia kini dari
kacamata peristiwa dan istilah jadiil (jaman
dulu). Berbagai definisi teater drmunculkan
para ahli sesudah fenomena teaternya lebih
dulu dda. la bogitu bersemangat mer.,beri
contoh dari teori dramaturgi Aristoteles
sampai penamaan teater 'Mini Kata' dari

Goenavvan Mohammad. Lalu bcrputardi
sekitar "kesimpangsiuran pandangan
tentang monolog itu karena istilah monoloe

•  Itu sendiri berbeda-beda dan sangat luas
^  cakiipannya". Dan, terbentanglah apa itu '

pengertian monolog dari pelbagai bahasa
dan pcrbandihgannya dengan teater di
Jcpang. Arignfo! '

AJG yang mantan anggota Komite Teater
DKJ patut disayangkan l^ya berkutat pada
istilah. Menurut hemat p^ulis, setiap orang
berpotensi sebagai pelakon/aktor monolog.
Monolog sebagai bcntuk peristiwa teater • -citelah berhasil membebaskan pelakon dari
rezim sutradnra yang diktator. Cukup lama '
teater kontemporer kita karena mistiqiic-nya
yang kuat, memberi kckuatan mutlak pada
sutradara. Posisi sutradara begitu kuat,
sehingga tidak memberi peluang bagi
pelakon untuk bisa melakukan eksplorasi
keaktorannya. Hal in! tampak dalam
beberapa pcrtiinjukan. Beberapa aktor-masih
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memakai paradigma lama, sementara
perubahan di peri-peri begitu bergejolak dari
aktivis teater perempuan. Dari sana tealer
bukan dikenali dengan pendekatan siibjek dan.
objek: Setiap orangbeipotensi menjadi subjek
dan objek sekaligus.
■ Teater monolog bukan hanya persoalan
bahasa dalam pengertian tcks dari perspektif
literer belaka. Ada sesuatu yang menciptakan
laural sehingga monolog dapat ditangkap dan
rnenggetarkan publik berdasarkan
pengalaman masing-masing. Keterbatasan
bahasa rnembuat teater kondisional yang
menjadi watak dasar teater itu sendiri.
Artinya, teater monolog tidak pernah bisa
berada pada posisi yang sama dan permanen
pada setiap ruang dan waktu.
Melihat pertunjukan monolog yang

rhemanggungkan naskah Putu Wijaya dan
Arifin C Noer, misalnya, tidak jauh berbeda
dengan naskah itu dimainkan pada era 70-an.
Dari pelakon monolog dari beberapa daerah,
belum ada yang berani tampil beda. Belum
ada 1.001 tafsir tentang Priia Isleri Kila-nya
Arifin C Noer atau Aut-nya Putu Wijaya. Ada
apa di balik semua itu? Para nionologer yang
berasal dari 13 kota dan dipilih melalui seleksi •
cukup ketat (meniru sukses API, Indonesian
Idol) di daerah-daerah, mewakili situasi
perteateran Indonesia. '

Artinya, proses pelaksanaan seleksi di
daerah-daerah bisa jadi menyisakan skandal
dan pengkhianatan di komunitas teaierl^Para

juri yang ditunjuk hdalah 6om dan Mas yang
lama mengenyam proses berteater di Bengkel?'H.'y

' Teater, Teater Mandiri, atau Tealer Ketjil. . ,■ ■
Pulang dari rantau (atau mondar-mandir
selania menjadi aktivis teater) misalnya, para . '
Oom dan Mas yang merasakan mistique-nya '
teater kontemporer Indonesia inilah yang
Imenjagaf nilai-nilai dan menurunkannya
kepada aktor dengan pola dan gaya lama
seperti yang didapatnya.

Semua ini jadi tolok ukur penjurian dalam ■
lomba monolog di daerah-daerah. Ukuran
inilah yang menghadapi dilema, sekaligus
masalah mendasaf dalarh dua dekade terakhir ' "
ini melanda komunitas teater dalam kaitannya
dengan sistem penilaian dalam lomba teater,
yang hasilnya mau tidak mau, batas antara • ■
satu komunitas teater dan komunitas teater
lainnya telah diseragamkan oleh sistem nilai
lama, membawa diri kita kepada cara '
memandang teks visual yang dihadirkan oleh
suatu sajian teater. Paradigma itu cendenmg ' '
dibekukan menjadi nilai baku, mengabaikan
perkembangan dahsyat ben^k visual baru^;^j
dan televisl, atau pertunjukan multirnedia.';

Tentu hal itu juga berkaitan dengan soal' 5
konsep teater dan teks literernya, repertdar C'
yang menjadi garapannya. , i i •

Penulis anggota Litbang Kepak Institute,
:  kini terlibat dalam proses penggarapan

repertoar monolog Penghdilan La'n'git .
Semakin Mendung •

Media Indonesia,29 Mei 2005

MEDIA INDONESIA ^ MIN'GGU, 29 MEl^'''2'0^bS
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SEBAGIAN dari kamu pasti tahu siapa
itu Rahmania Arunita, DewiLestari .
jiiga Ayu Utami. Buat yang hobi

membaca pasti hafal juga apa saja judul'
novel karya mereka. Tetapi, apa kamu
.hanya sen^g membaca saja tanpa
berkeinginan membuat sebuah karya
seperti mereka juga?

Orang bijak bilang, penulis yang balk
adalah pembaca yang balk. Jadi sayang
sekali kalau kamu hobi membaca tetapi
tidak terampil menulis. Seperti yang di-,. -
ungkap Maman S Mahayana, seorang dosen
Universitas Indonesia daleim makalahnya
pada workshop Penulisan Artikel,
Perkemahan Sastra Indonesia 2005 berikut,
kegiatan menulis sesungguhnya tidak dapat
dipisahkan dengan kegiatan membaca. Jika
masih juga ada yang tidak percaya akan
manfaat membaca dan menulis, coba- saja
buktikanlah sendiri.

Setidaknya itu telah dibuktikan cieh
Rahmania Arunita, sosok remaja yang
mencuat dan seketika dikenal banyak
orang, lantaran kemahirannya menulis
sebuah cerita. Memang sebelum
kemunculan Rahmania, Indonesia sudah
banyak melahirkan novelis seperti Mira W
dan La Rose.

' Namun, kemunculan Rahmaniai dan
sejumlah penulis muda lainnya membuat
kegairahan tersendiri di kalangan remaja.
Jika keinginan sudah ada apalagi ditunjang
dengan kemampuan membaca dan menulis
yang baik, tentu akan mudah menghasilkan
karya seperti mereka. Hanya terkadang kita
menemui kendala seperti bagaimana
menulis yang seharusnya? Jujur saja,
mungkin satu dari sekian banyak, kita
memiliki kendala semacam itu.

Nah, agar sebuah sastra dan hasil karyanya
tidak asing lagi di telinga remaja, serta
terus menumbuhkan minat dan apresiasi
terhadap sastra serta mendorong kreativi-
tas menghasilkan sebuah karya sastra.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka beker-

ja sama dengan Komunitas Sastra Indonesia
(KSI) monyelenggarakan Perkemahan
Sastra Indonesia 2005 yang berl^gsiing di
Cibubur pada Sabtu-Minggu (^!^/04) lalu.

Kegiatan perkemahan yang dibuka
Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, DR

Meutia Farida Hatta itu diisi dengan'ce- ■
ramah, diskusi sastra, pidato kebudayaan,
pelatihan menulis karya sastra, prosa dan
puisi, pementasan karya sastra serta yang
tak kalah menariknya kegiatan jelajah sas--
tra yang merupakan kegiatan outbound
bernuansa sastra.

Peserta yang terdiri dari 200 pemuda ter-
masuk Pramuka Penegak se-DKI tampak an-
tusias sekali melewati setiap kegiatan seper-

,ti yang diutarakan Tera Hikmah (16) pelajar
kelas ISMA Negeri 31 Jakarta. ' ,

Selanjutnya Tera mengharapkan agar
lebih banyak lagi remaja yang diberi" kesem-
patan mengikuti kegiatan semacam ini.
Sebab menurut putri ke tiga dari enam
bersaudara itu, banyak temannya yang
ingin menulis, tetapi tidak tahu harus
memulai dari mana. "Temyata setelah saya
ikut kemah sastra ini, saya jadi'Iebih tahu,
menulis itu biar katanya mudah tetapi tetap
ada tata caranya," celoteh dara yang pandai
membaca puisi ini.

Pasalnya, setelah mengikuti pelatihan
bagaimana menulis cerpen dan novel, cara
menulis puisi serta artikel dan esai. Peserta
diberi kesempatan dengan praktik secara
langsung menulis cerpen, puisi, artikel dan .
naskah sinetron di bawah bimbingan ins-
truktur dari KSI. Karya terbaik setiap mata
pelatihan berkesempatan tampil di tengah
acara api unggim disaksikan Menteri
Pendidikan^asional RI, Prof DR Bambang
Soedibyo ya^ig'jDada malam itu hadii* dan
menyampaikan pidato kebudayaannya.

Acara api unggun ̂ n semakin semarak
dengan hadimya Ketua Kwamas Gerakan
Pramuka, Kak Azrul Azwar yang memba-
cakan puisi karyanya sendii'i serta sejum
lah tokoh seperti Taufik Ismail yang juga
membacakan empat puisi karyanya sekali-
gus. Putri Chairil Anwar, Evaw^i Alissa
Chairil Anwar yang juga turut membacakan-
puisi terkenal Chairil Anwar berjudul Aku.

Meskipun kegiatan ini baru pertama
kali diadakan, namun terbukti dengan
hadirnya banyak tokoh sastrawan membuk-
tikan kepedulian mereka terhadap generasi
muda seperti yang diungkap Taufik Ismaii
seusai membacakan puisinya malam itu, ■'
"Kegiatan ini bagus dan kedepannya saya
optimis, bikin acara semacam ini 2 atau 3
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kali setahun dan sebaiknya setiap organ-
Isasi membuat kegiatan semacam ini."

Tentunya kegiatan kemah sastra ini ju-
ga semakin menggairahkan minat remaja
untuk menghasilkan sesuatu di dunia sas
tra. Baik itu berupa puisi, cerpen, artikel
bahkan naskah sineti'on. Setidaknya dari
kemah sastra ini ada banyak remaja yang
hatinya mulai tergelitik mencoba meng
hasilkan sobunh kni-ya sastra. "Saya bcrun-
tung sekali bisa ikut kemah sastra ini, sebab
dengan karya sastra, kita bisa menilai sesu
atu jadi lebih dari sekadar bentuknya dan
kita jadi terlihat lebih intelek karena memi-
liki banyak vvawasan," ungkap Fai (17) pela-
jar kelas II MAN Negeri 3 Jakarta.

Nah, gunana? Mau belajar jadi.,;.-r
sastrawan? (DDS/N-5)

Suara Pembaharuan,1 Mei 2005



Mereka yang MencoBa
Pujangga JadiPenulrsan ksrya sasira popular seperti novel, cerpen. dan puisi ternyala bukan

monopoli kalangan sastrawan profesional. Ada pengacara, mantan model, eko ••

h  - ^ lo^yawan kantoran biasa yang di sela-sela kesibukan sebari-ban di bidang yang tak berhubungan dengan sastra coba-coba menulis. Siapa saja me-

AVIBASUKI
(Mantan Model)

Karya:

■ Cerpen Sampul Tampak Depan
■ Cerpen Kabur

Meski belum bonyak karya yang dtha-
silkannya, Avi Basuki mengaku jaiuh
cinia dengan dunia tulis-menulis. Saat
ini ia tinggal di Milan, Italia, bersama
suaminya,

Aktivitas menulis cerpen baru dila-
koninya satu tabun belakangan, sejak
dia berhenti kerja kantoran. 'Bagi saya
menulis adalah kegiatan untuk mengisi
waktu luang, apalagi selelab saya keiu-
ar dari pekerjaan,'

Baginya, kegiatan menulis merupakan
penuangan kreativitas dan kata bati yang
tidak bisa diwujudkan melalui pembicara-
an, "Juga kepuasan ketika mellhat basil
karya saya bisa tercetak dan dibaca ser-
ta dinikmati oleh banyak orang."

Untuk memperkaya wawasan sastra-
nya, Avi membaca berbagaijenis buku,
cerpen. dan "berbicara dengan banyak
orang yang menurut saya sangat mena-
rik kepr'badiannya. atau melakukan tra
veling dan menikmati berbagai jenis
film'. Avi kini juga menjadi koresponden
beberapa majalah Indonesia. • [

JOSEPHA WOLErrA
SIMATUPANG
(Human Resources & Development Ad
visor Hotel Grand Aquila, Bandung)

^1

u

If

j Karya: '
P Kumpulan Puisi Anak-anak Vampir^^
■ Kumpulan Puisi Janji Seorang^Pte-
siden (akan terbit)

Ide datangnya laksana pencuri. Kare-
na itu; kapan pun ide datang, ia harus
segera ditangkap dan dipenjarakan.
"Penjara-'nya. tak lain, adalah tulisan.
Prinsip itulah yang dipegang Josepha
Violetta Simatupang. Saking sigapnya.
babkan saat rapat pun, jika ide datang.
Saya menulis puisi,' ujarnya sembari

tersenyum.
Dengan prinsip seperti itu, tak aneh

bila ibu seorang unak ini lergolong sa
ngat produktif menulis. Di luar 65 kar-

yanya yang sudah dibukukan dalam an-

tologi puisi Anak-anak Vampir, dia ma-
sib ̂ unya koleksi sekitar 600 puisi
lain, Meski masih dalam lembaran ter- '

pisab-pisah, puisi-puisi itu tersimpan
rapl.

Menulis sebagai media katarsis—da-
ripada memendam ide dan pefsoalan .
dalam benaknya sehingga bikin mu-.
met—Violetta bisa menulis puisi de- '■
ngan tema apa saja. •



PRIJONO
TJIPTOHERIJANTO
(Ekonorri, Komisaris PT Jamcostek, Gu
ru Besar Ekonpmi Ul)

Karya:

■ Malam Fenghabisan (1973)
■ Cinta, Ruang Tunggu, dan Sajak-sa-
jak Lainnya (2001)

« Sajak-sajak Tanah Air (Some Works
of Indonesian Poets]

■ Kumpulan Sama-sama dari Negeri

Pod

■ Pfia yang mengenakan kemeja biru
itu tidak tampak sebagai penyair. Prijo-
no Tjiptoherijanto, komisaris PT Jam-

soslek, baru ketahuan sebagai seorang
penyair saat melantunkan puisi-puisi •
ciplaannya sendiri alau karya saslra-

wan lain di ruang kerjanya, di sebuah'
gedung jangkung di Jaian Gatot Subro-
to, Jakarta.

Ayah dua anak itu memang menyukai
puisi sejak di sekoiah menengah pei la
ma. Kecintaannya pada puisi semakin
kuat ketika ia dibimbing guru kesusas: .
iraan Nur Sinah Iskandar, putri sastra-

wan kondang Nuf Sulan Iskandar. ^
Karya sastranya semakin beriarVib^

saat ia menginjak bangku kuliah, Hari-
harinya seia.Tia kuliah diselingi dengan

menuiis puisi. Saiah satu puisinya, ber-
judul Ketua Senal Idaman K/ta (1973);

rnasih sering dibacakan mahasiswa
sampalsekarang.

Puisinya yang berjudul Kelika Seo
rang Presiden Meninggal (1969) dipeie-
setkan oieh Tempo menjadi sebuah arli-
kel berjudul Ketika Seorang Sekretaris
Wakil Presiden Mengundurkan Diri saat
dirinya mengundurkan diri, Januari
2005. •

TODUNG MULYA
LUBIS
(Pengacara)•

Karya: '
■ Kumpulan puisi bersama Rayani'
Sriwidodo (1968)

... Bagaimana menahan rindu'yang
imbara/Di tengah malam yang berka-
(t kelam/Di bawah huja, yang menyi-
pi jaian....

- Puisi ini merupa'kan satu dari sekian
banyak puisi karya pengacara dan akti-
vis hak asasi manusia Todung Mulya Lu-

bis. la mulai menuli; sastra, terutama

puisi, sejak duduk (' bangku sekoiah
menengah di Medan-

Hingga kini sediktnya 50 karya puisi
Todung telah dipubl kasikan. Bahkan,
.dalam waktu dekat, Gramedia akan me-
nerbitkan kumpular puisi anak kedua
dari tujuh bersauda a ini.

"Bila sedang jemih dengan pekerjaan
^'.au kemacetanjainn, saya tinggal bu-
ka Communicator, inenuangkan pi-
kiran dan perasaan saya dalam
puisi," ujarnya.

Puisinya. yang lu banyakan
berbentuk pendek, terinspirasj >
karya maestro puisi Amerika

E.E. Cummings dan puisi-puisi
haiku dari Jepang. i»

(Account Director Niarkatama

Marketing Commuhications, Ja
karta) .'■ '

■ Puisi-puisinya dimuat di majalah
Horison, Sastra, dan Basis

Karya:
■ Novel Ripta'-'-'
■ Cerpen Adega n Cembung, Po-

tretPiastik, MawarPutih, Kapak
■ Merah
■ Puisi Merdekci. Cincaiiah, Kepe-

dihan untuk Kita

Novel Ripta termyata bermula dari se
buah naskah film )/ang tak terpakai.

dari terciptanya ff/p-
ta." ujar Anita Kastubi. Ia sendiri sudah
lupa alasan kenapa naskah tersebut di-
tolak.

Secara materi, menurut Anita, peng-
hasilan dari aktivitas menuiis boleh dibi-
lang kurang. Tapi ada satu nilai yang ti
dak ada harganya; kepuasan.

Ketertarikannya pada sastra bukan
karena sastra itu apa, tapi karcna ia ha-
rus punya medium untuk mengeksprcsi-

f kan diri. "Karena saya pada dasarnya a
i loner, saya lebih banyak melakukan ri-
I set sendiri dan jarang terlibat dalam ko-

munitas. Dengan menuiis. toh komuni- \
tas itu ada dengan sendirinya."

Baginya, kegialan menuiis adalah pi-
lihan'seumur hidup. "Bila suatu saat sa
ya tidak bisa berkarya dalam ounia bis-
nis. menuiis adalah yang tersisa, kare
na menuiis tidak ada matinya." •



ANDREI AKSANA
(Bekerja di Body Shop)

K.irya:

■ Novel Mengukir Mimpi Terlalu
Pagi

■ Novel Abadllah Cinta

■ Novel Leiaki Terindah

■ Novel Cinta Penuh Air Mata
■ Novel Sebagai Pengganti Dirimu
■ Novel 'KarenaAku Menciritaimu
(akan terbit)

Oalam jangka waktu relaiif pendek,
Andrei Aksana sudah menelurkan enam
novel. Meski novelnya sukses dalam
penjualan, dia lidak beralih profesi dan
terjijn 100 persen ke dunia sastra.

Andrei mengaku tidak pernah merasa
kesulitan dalam membagi waktu. "De-

"gan menulis, aku bisa
bekerja dengan sema-
ngat dan penuh

^°^'^asinya se-
derhana: ingin

sang ibu menginginkan dia sekolah du-

"  • lu, baru menulis.

1

'  karya yang bisa
dinikmati oleh anak muda, "Yang

bisa memberikan suatu misi yang hen-
dak aku sampaikan.'katanya.

Sejak di sekolah dasar, ia sudah me
nulis puisi. "Tapi dilaftng oleh nyokap."
ia mengenang. Padahal sang kakek (Ar-
mijn Pane dan Sanusi Pane) dan ibunya
(Nina Pane) adaiah penulis. Namun, -

Jadi'darah menulis itu mengalirturun-
temurun, ya? "Ini bukan turunan dari
keiuarga," ujarnya tegas. "Bakal hanya
salu persen. Sisanya adaiah keringat
dan kerja keras. Jika bisa nulis tapi tok
ada.kerja keras dan keinginan, buat '
apa?" •

MEUYGOESLAW
(Penyanyi/Pencipta Lagu) • ,

Karya:
■ Kumpulan cerpen lOARRRRRGH
(Desember 2004),

■' Sebelumnya memang tak banyak '
yang tahu bahwa penyanyi konda.ig Mel-
ly Goeslaw punya hobi menulis cerpen.
Tapi, begitij buku kumpulan cerpennya
terbit, MellyJhenambah panjang daftar
kalangan nonsastrawan yang piawai
menulis karya Sastra,

Dalam buku\urhpulan cerpennya
yang baru satu itu, Melly mengaku cer
pen Tentang Dia adaiah masterp/ece-
nya. Bagaimana tidak? Cerpen inilah ^
yang pertama ia buat dan menjadi som
ber inspirasi dan rahim untuk kelahiran
cerpen-cerpennya yang Iain. Cerpen ini
kemudian diangkat ke layar lebar de
ngan Judul yang sama oleh sutradara
Rudi Soedjarwo.

• maillia wada/dwi wiyana/mawar ku'.u-
.  rna/sila/yohanes /cahyo



Dari Rumah Dunia

kiPm^ir Kali

Para jjenggiat SJistra meacii>
takan cara lereendiri uiuuk
incngetnbangkan sasUra.rii..

banyak kalangan. Misalnya saja
pcnulis corila peiKlqk dan novel
(Iqla (long. lii^i-s;unaistrinya.Tyas
1 aUiiihi, ia mcndinkiui koinunltas.
belajar ixistra di Koniidcks Hegar
Alam 40, Ciloang, Scrang, Biuitcn,
ligatahimlalu.
'I^iinuOi Dunia, deinikian niuna

sanggiir itii. semula hanya di-
mafeiidkan sebagai i^rpusUika-
an unlnk m^yv^icing minal baca
anak-anak d'i 'Tirigkutl^i sokilar.
Ternyata lempal; ilu berkembang
nienjadi pusjit pengajjiran kese-
nian dan sasti-a. Anak-ah^ diaja-
ti mckikis. ber^ftrri'-teater, dan
nicnulis i)uisi aidiii^criben secaia
gi'atis. '

Hasilh^, bajiyak jcboian Ru
mah Dunia yang lelah nienclur-
kan ccii)cn atan novel., Misalnya
saja novel Gerimis Terakhir kar-
ya Qizink La Aziva (Mizan,
2(X>4), Ma)ia Bidadanku? karya
Ibnu Adiun Avicciua'"(BenuKla

Hikmali). dan SciyapSayap Aba-
bil karya Firman Vcnayaksa
(Mandiir UlamaTiga).

Hal ycuig'sjima kita jumi)ai di
Rmnaii Cal''.aya (singkalan dan
Rumali Mcmbaca dan Hasilkiui
Kai'ya), yjuig diasuh oleh organi-
sasi jx-nulis Forum LingkiU" ikaia
(FLP). Pcndirian Rum^i Cahaya
adalah pclaksanaan program
FLP unlnk memberikan bekal

bagi anggota-anggotanya agar
dapat bcrkarya dalam bidang
siistrsu

Saat'ini Rumah Cahaya ada di
dua teinpat, yeulu di Dejxik Ti-
mur dan di clekat Pasar Cipluk,
Jakarta Baratt Di Depok, anggo-
ta Rumali .Cahaya kebaiiyakiin
adalah malia^wa. Di. Penjari-
ngan, anggot:uwa adalali anak-
anak usia SD-SMP dan biiruh ka-
sar.

Sastra mepiang bukan mono-
poli orang inlcle]<, berbaju necis,
berambiil klimis, dan berdasi. Di-
Tangerang, berkembang pula
konuinilas |)cnggial sasliu Sas-
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i

tra Buruh namanya Pentolan-
nya Wowok Hesti Prabowo, 42
tahun, sanga^.getol mengenal-
kan sastra di dunia buruh. la

mengaku ingin rfidningkatkan
marlabat buruh dengan seni dan
sastra Wowok, bekas manajer
personalia di sebuah (i^rik, tak
menafikan baliwa puisi dan sas
tra adalah salali satu bentuk per-
juangan melawan penindasan
buruh dalani wilayah yang lebih
ainan.

Sejak 1995, Wowok menghim-
pun buruh untuk meoibuat sua-
tu komunitas sastra Dalam ke-
lompok kecil itu, mereka berte-
mu secara rutin di rumah-rumah

petak kontrakan • anggotanya.
Mereka berkumpul,- berlatil^ un
tuk berkarya, dan s^ngmembe-
rikan apresiasi kepad^..^rya
yang disajil^. . ' .
Untuk mem^cingJkeinginan

berkarya di k^angan^ruh, Wo
wok tak suhgkan-sun^an mem-
berikan gelar penyairkepada bu
ruh yang sudali berani menulis

puisi walau dalam bentuk yang
sederliana. Karena tindakannya
itu, Wowok sernpat dikudlkan
oleh para sastrawan senior. Me
reka menganggap Wowok terla-
lu mudali membaptis seseorang
sebagai penyair. Padahal, kata
niereka, penyair bukan orang
sembarangaii.
Namun, ia tal/pa^s^angat

dan tetap berkumpul tiap ming-
gu di tempat yang berb^a. Ka-
dang di rumah, kadang di mal,
atau bahkan di pinggir kali.

Lucunya, para buruh tetap
niemberikan bayaran dalam ben
tuk sayur-sayuran, beras, . atau
ikan. men tall kepada peiiibicara
itu. "Memang itii yang kShii>pu- .
nya," kata .Husnul Kliuluqi, sqo:
rang buruh pabrik benang yang
ikut kelas puisi s^tltu. Sebeliim
ikut kelas, Husnill, 33 tahun, me
mang sudah gemarmi^nuiis pui
si secara otodidklc. Tapu setelah
belaj^ di kdas itu, la merasa ter-
buka cakra^a pengetJihuannya
tentang puiSB-iiii indra darmawan

Koran '-^empo, 1 Mei ̂ .005
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Tentang Kesadaran
Berkisah

Pengarang A.S. Laksana memanjakan pembacanya melalui sapaan
atau komposisi yang menmkat. Bahasa dikemas dan dimanfaatkan

secara pandai dan memadai.

KETIKA mcngkonslruksi cerita,
lidak banyak ptngarang yang
mcmpedulikan pembaca. Komu-
nikasi pcmbaca-pcnuli.s berhenli

bcgitu penulis merasa nyainan. Pem
baca hanis menelan apa saja: dari
kala-kata pongah. gagah, vulgar,
dan kadang kala salali makna
yang disodorkan j^enulis de-
ngan dalih UcefUia poetica,
sampai komposisi yajig tala-
nan bahasanya amburadul de-
ngnn ungkapan yang "seolah-
olah" kalimal yang mudah
kila jumpai.dalam banyak
prosa kila.

Pembaca jarang dilibatkan.
jarang disapa, Memang ada
sejumlah kaiya sastra yangsa-
dar bctul bahwa kai"ya,-kaiya
itu dilulisuntuk dibacS, sehingga pem
baca dicoba ikul dilibatkan di dalam-
nya. Karya-karya "sastra Melayu-
Tionghoa", misalny^ sangat biasa mc-
nyapa pembaca,layaknya bcitatap mu-
ka. Juga beberapa karya Rcmy Sylado,
Menyapa pembaca selidak-tidaknya

menunjukkan bahwa para pengarang
ilu galibnya memang tengah berbagi
cerita, dongeng, alau kisah. Dan dari
cerpen A.S. Laksana yang berjudul
Cerita lenlang Ibu yang Di'kerat, kita
dapati sebuah sapaan "kau" yang tiada
lain mcrupakan semacam ropresentasi
keakraban antara yang bercerita dan
yangdiccritai, "kau". Secuplik kutipan
berikut menunjukkan hal itu; " ... dan
kau tak mungkin bisa menguji kebenar-
an sebuah cerita pada orangyang tam-
pak so]5erti sedang tidui-. Jadi, demi
kejornihan bangunan cerita, bagian

Bidadarl yan^ Mengembara
Penulis ; A.S. Laksana
Pennrbit : KataKlta, Depok, Mel 2004
Tebal : 154 halaman

percakapan tersebut boleh saja dilupa-
kan kalau kau man molupakannya"
(him. 140).

Ya, ada upaya menyapa pembaca se
cara langstmg, juga kesadaran berkisah
yang diwakili olch aku-lirik. Kutipan
yang antara lain berbunyi "bagian ce
rita ini.... sesungguhpya masih mener-
bitkan sangsi padaku" (him. 139) seila
dari ungkapan senada lainnya itu se-
macam "pengakuan" bahwa apa yang
lengaii disampaikan itu hanyalah se
buah cerita. Ditompatkannya cerpen
ini pada bagian paling akhirsepeitinya
mau menegaskan latidiri keseluruhan

cerpen yang sungguh-sungguh
_  ̂ ̂ I memang hanya bercerita itu.

■/ 'ilRfyi ^'^'^gsndiniatkanhanya
I'Ai 4BrJ pembaca tidakperlu resah mencari nalar di
■  b^ltklogikadongengdalamS'e-

i-ius antara fakta dan fiksi
itu.

Sebagai "cerita",
memang wajar bila
12 cerpen A.S. Lak
sana di dalam kum-
pulan ini meng-



gaungkan ramuan
pelbagai kisah, mi-
tos, dan sejenis-
nya—konon, itu se-
mua pernah dina-
rasikan atau di-

angkat dari pe-
ristiwa yang per-
nah sungguh-
sungguh ter-
jadi. Tidak
berlebihan .

untuk menga- \
takan bahwa ̂
kisah-kisah ini •

laiknya "a new tissue
of past citations" se- '
perti pernah dikata-
kan oleh Roland Barthes. De-

ngan pemyataan ini, interteks- i
tualitasagaknyamemangsudah . J
merasuk dalam ceipen-cerpen m
A.S. Laksana.

Untuk menyatakan "keber-
adaan" sejumlah teks dalam
pelbagai cei-pennya, A.S. Laksana
agaknya merasa perlu untuk me- Wm
nyatakan "sumber"-nya, scper-
ti dengan mudah dapat
dijumpai dalam cerpen
Menggambar Ayah, Seorang Ibu yang
Meminggu, atau dalam Burung di
Langit dan Sekaleng Leni. Sayang
sekali, ia tidak sepenuhnya konsisten
menyebut sumber. "Pukulan tongkat
yang membelah laut" atau "kilatan
pisau dapur yang mengerat leher"
senyap dari sumber rujukan.

Terlepas dari kekurangkonsistenan
ini, sebenarnya mengapa A.S. Laksana
harus ikut latnh menyebutkan sumber
itu? Sekadar mode, atau sebuah bentuk

1®'

I pertanggungjawaban? Sebab, sebagai
sebuah narasi lazimnya, biarkan

n saja teks-teks itu meng-
huni atau memperka-
ya berbagai teks kita.

rang pengarang
nienggunakan ba-

1  I wBk hasa yang enak
I j dibaca dan
1  ' I. ilEflk

:  A.S.Laksa-

^  j na telah

1' beberap^
cerpen, dengan hanya

I menyebut "kau". Mung-
i kinkahini suatu "pembe-

rontakan", atau suatu
I ketidaksadaran dalam
I menafikan posisi pem-
I baca? Kalau bonar begi-
' tu, sayang sekali, karena

konstruksi yang "ramah
pembaca" itu bisa sirna
begitu saja.

Ibnu Wahyudi, Pengajar FIB Ut

m

Tempo,8 Mei 2005
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I AMPAKNYAeraMargaT.MiraW.dan
,  Maria A. Sar^jono akan segera diganti oleh

•• H!" "muka-mukabarusepertiEstiKinasih, Dyan '
■  l|| Nuranindya, dan Gisantia Bestari. Ketiga
;  nama terakhir adalah para remaja yang sudah
'  merambah ke dimia novel dengan karya-kaiya

. khas remaja masa kini seperti Fairish,
Dealova, Cinta, Adisty, dan Iain sebagainya. Karya-karya
tersebut blasa disebut Teeiilit (Teen Literature) atau gam-
pangnya novel remaja.

Fenoniena ini barangkali adalah imbaa dari Chicklit yang
di Borat juga laris mania, taruhlali contoh Bridget Jones
Diary yang sempat dibuatkan sekuel filmnya. Bedanya
Chicklit kebanyakan diisi orang-orang asing atau kaiya-
kaiya tetjemahan, sedangkan Teenlit bany^ ditulis oleh
para penulis lokal.
Di Yogyakarta dengan dipelopori penerbit lokal Galang

Pres juga makin "r^in" menampilkan karya-karya bermu-
atan rerajya layaknya Chicklit, misalnya siya Jilbab Spears
yang ditulis Herlinatiens. Ada juga karya lain
yangjuga "seru", sebuah novel kajya Wiwik
Karyono berjudul Pacarku Ibu Kostku yang disara-
buthangatolehraasyaralcat Yogya.! •

Novel-novel bei*tema remaja memang sedangm
saat ini. Seperti biasa, segala sesuatu yang "haru"
ataupun "segar" dan dapat diterima pasar dengan
baik, akan memunculkan booming karya-karya
sejenis. Hal ini tampak dari tipologi kaiya sastra
tanah air yang masih berkutat padi^elera pasar.
Ketika kalya-karya semacam JaAcria
Undergwund, lalu muncul novel Supernova,
Larung, Garis Tepi Seorang Lesbian, Ijinkan Afeu
Jadi Pelacur, dan lain sebagainya yang pada
umumnya bertema sentral seputar nyrempet-
nyremjxt hal-hd tabu di dalam masyarakat laku
keras. Tak urung para penulis kita seperti ingin
berlomba-lomba melakukan hal yang saraa, entah ;
itu pesan "sponsor" atau memang keinginan priba- j
di untuk populer. ^
Booming novel-novel remaja memang tidak

dapat tei-elakkan dan semakin menenggelamkan
novel-novel "dewasa" yang sudah mulai redup
pumpmya. Lahiraya novel-novel reraajajuga^ ,

Pasalnya novel yang bercerita cas-ci3<us rem^'a juga be-
rangkat dari fenoraena yang berkembang dalam
masyarakat. Artinya novel berangkatjuga dari sebuah real-
itas yang te^adi di masyarakat, bukan berada ddam
kekosongan budaya. Bagaimanapun karya itu
mencerminkan masyar^tnya dan secara tidak terhin- ' .
darkan dipersiapkan oleh ke^aan masyarakat dan keku-
atan-kekuatan pada zamannya (Abrams, 1981:178),

MasukSckolab.
. BERANGKAT dari pendapat Abrams tersebut, terlihat

. sekali novel rem^a yang akhir-akhir ini mepjamur menun-'
jukk^ ada kegaiidian masyarakat kita utamanya para
rem^'a untuk membaca novel. Kal ini banyak dipengaruhi
mode, lifestyle (gaya hidup) anak mudt sekarangyangtm-
pak fangat terbuka, bebas, dan bergerak sangat cepat.

BiJa novel rem^'a banyak ditulis plehkalanganremfga
banyak dipengaruhi oleh iklim keterbukaanYema- ' .. ~'
ja saat ini yang tampaknya sudah menemukan jalannya
sendiri untuk berb-eatif. Keberanian mereka (penulis rema
ja) untuk raenerbitkan karya-kaiyanya tergolong unik. Di
samping itu materi yang diangkatpun terkesan santai dan
apa.adanya, karena berdasar pengalaman pribadi penulis
sendiri yang kebanyakan masih sekolah.
•Dari segi isi atau materi, novel remaja b^yak

mengangkat hal-hal keseharian remaja, seperti pacaran, •
persahabatan, kisah cinta yang konyol, sampai sisi-sisi - -
gelap remaja pun tak luput dari materi cerita novel rempja..
Ceritayang apa adanya dan'tak ada kesan menggurulse-
perti inilah yang bai-angkall banyak remaja yang melirik

, berbagai novel rempja yang ditawarkan oleh penerbit. ,
Sekalipun fiksi, novel tetap menarik untuk dibaca.

yang notobene masih sekolah dan dibaca oleh rempja yang
juga pel^jar. Dari sini ada pertanyaan yang mengusik saya:
bisakah novel remaja masuk sekolah. sebagai bahan qjar ?

Barangkali ide ini terkesan menguda-ada, sebab sclama
' ini bahan ajar karya sastra utamanya novel selalu berpa-

, tokan karya-karya masterpiece semisal Siti Nurbaya, Layar
Terkembang, Belenggu, Jalan Tak Ada Ujung, dan lain se- '
bagainya. Hasilnya perabelpjaran sa.''tra terkesan kaku dan.
meryenuhkan. Ksuena hanya itu-itu saja dari tahun ke '
tahun. Padahal dunia para siswa selalu "bergemuruh" de- ''
ngan berbagai kemajuan zaman, mulai berubahnya gaya "
hidup sampai degradasi moral yang mencemaskan. .
Dalam terbagb ajang diskusi pembelpjaran sastra, ada >
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sebuahkatakimdyang piemah digulirkanProf.SumintoA.' i
Snyutiy^dapatdipetik sebagailandasanpokoktiyuan ' '
pembel^aran8a8tra8ecaraummn,yaiturae^jadik^8iswa " ^
menjadimanusiamerdekadankrratif.Sayang wadahami ' »
masih tetap s£ya matnpir dalam makalah-mal^ah si^aj'' jj
sembntara dalam pelaksanaannya masih sulit diwtQudkaiL'^ j:
Hal imdisebabkandisorientasi guru yang masih inelihat ' i ,
nllaisetegaitiyuanakhir.seraentara proses tidakbany^'j

..diperhatikan. Hal ini diperparah lagi dengan model guru
y^hanya"kejar8etoran'',yangpentingbahansele8aL j! *
Ditambahlagibudayamembaca-menulisbangsainiyang ' ii
masih rendahsekalipunitudikalangan guru matipun '' ^

Untuk memecahkan kebekuan dalam pembelfjaran sas* ■
tra, dibutuhkan olah pikir yang kreatif dan aplikatif.
Maksudnya perlu ada hal-hal baru sebagai penyegaran dan''
hal tersebut memung^dnkan untuk dapat dilfllfMnakan 2 -

Mungkinkahsastrarenuyamasuksekolah?
Jawabaimya mun^dn, seandainya kita ambU sisi positifiiya

;.d^ fenomena lahimya novel*novel remsya terse*
biii Bagaimahapuh novel-novel tersebut adalah
hasil k^a krea^para|rem£ua yang perlu menda-
pat apresiasi posit^ dari para guru dan'siswa:
&kalipuh karya-kaiya tersebut tidak dapat diseja-.
jai'kan dengan kaiya-karya masterpiece negeri ini,
tapi setidalaiya pma penulis remtga tersebut ddak
sedang main-main. Mereka kreatif, b^ani dan
membbdkan nuansa baru dnlflm dunia kaiya sas-
tra. Dengan bahasa yang ring^ famUier, lugas,
dan akrab dengan anakmu^mei\jadikw kaiya
sastra seakan cair dan tidak lagi kaku.,. ̂  ■ ! •' ■
Peng^aman empiris penulis saat inelaitwkan'

praktik mengjuar i sebuah SMP Negi^ di^sv^,!
Gunun^dul menuidukk^, para sisvgi^
sebenamya punya keinginan kuat untSti&eltgar .

; sastra. S^angnya bahan ̂jar serta metode yang
' digunsdcan sudah kelihatan usang, sehingga merd-
' ka sei^rti oras-oiitseR (malas) menerima ■'I pel^u'aran. Saat saya ̂ uUcw berbagai katya
I sastra yang dimuat di koran lokal, mtyalah rema-
j ja, dan internet, baru kemudian m^ka ribut Ini
! artinya para rem^'a saat ini butuh iiendekatan y •
i pembelfgaran sastra yang akrab dfengan mereks^
bila perlu bertema futuristik. Salah'satiinya saya

jdraya dengan mencoba mengulas kaiya-kaiya novel rema-
ja yang belakangan sangat^gandrungi anak selmlahan .;
sebagai salah satu bahan ajar. Akan tetapi tentu s^'a tidak: ,
kemudian melupakan kaiya.-kaiya masterpiece negeri ini. ,• i
Membaca novel renuya. ba^ remrga sep^ m^lihat kndiri.:
keseharian mereka. Timbulnya gairah remrga belsgarsastra'
pada gilirannya n^ti juga akan mendorohg siswa niituk: ' *
giat membaca'dan menuhs. Mudah-mudahw iletigan ■> .
demikiankeluhansastrawanTaufik Ismail bahwa siswa'.
kita rabun membaca, lumpuh menulis, berangsur-angsur ^ .
dapat kita kurangi. H ' ' • . r

. Mardiyanto, Mahaslswa Junisan Pendidikan-
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan

"SeniUNY.

Minggu.^^agi, 8 ^ei 2005



M enanti terbitaya nf)\'el bagi Djenar Maesa"
Ayu, 32 lahuri, mirip saat menuhggu kela-.
liiraii bavL."'Biar sudah nunva'ana'r dnng I f I ii^an bayL.',"Biar sudah punya'ana.': dua,

Mi'asanya kayak nuiiggu anak ketiga," ujar ib'j
gBanyii Bening dan Btari Maharani ini. Djenar
Mjnemang-scdang .deg-degan menanti'. terbitnya
Mnayel.hasil karyariya yang beijudul Ngyla pekan
^depan., ivIakJuin, ini adalali novel pertama Dje-
l^ar. £{g^glumnya ia lelah menerbitkan kumpul-

t)ei*taink":MereA:a Btlang Sgya Mgnyet:
danJangan Main-main derigan KeUnjiinmiT"^ "

• Djenar. yang tuiisannya penuh konU-ovei-si itumengaku tak peniah berpikif akan menulis no- •
vel. Pasalnya.Ja adalah tipe penulis yang tak

.. biasa men^apkan plot. "Tapi yiggak pake plot
„ kn-nyata bisa juga, tuh," ujamya saat dihubungi
lempo kemarin. Menulis novel bagi Djenar me-

, mang beda dengan menulis cerita pendek. Ia .
•; mengaku puas melihat kaiyanya ini. Soalnya, di
sini. la.ikut bei-sibuk-sibuk menentukan font
lomial halaman demi halaman, dan bahlcan •

• warna yang diinginkan. "Puas," ujar pcmenang
;B<2ngbargaan cerpen terbaik Kompas 2003 ini. •

Meskj puas, Djenar lupanya harus ngeb2it un-
tuk pekerjaan rumah" lain yang sudah menung-
gunya, yaitu menulis skenario. Kali ini ia dibeji
tenggat untuk segera menyelesaikan pckei-jaan

tcirtunda gara-gara menulis novel itu Se-
-toi.seniman yang tak biasa dengan tenggat,
jDJbnar kini bcnar-benar harus kompinmi agar
jpekmjaannya tak molar lagi. Saat diburu-buru < '
, itulah Djenar kini juga sedang menimbang-nim-"
.bang mgm membuat tato. Nah! •JuuwHioflo
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SEPANJANG pengamatan saya.
terhadap panggung sejarah kesusastraan
Indonesia mutakhir, khususnya dunia cer-
pen, inilah antologi cerpen pertama y^ ; .
sepenuhnya bertutur tentang berbaj^ bi-
natang. Dari 29 cerpen yangterhimpun ,
dalam antologi ini, tak ̂ a satu cei^ni puti
yangketinggalan mengupas tentang dunia.
binatang, mulai dari il^ hingga naga rak-
sasa, midai dari tikus hingga srigala Dalam
' konteks buku ini, kepala Hamdy Salad be-
tul-betul dihuni oleh berbagai binatang.
. . Meihbaca antologi cerpen yang
isedemildan unik ini, dari kancah heimeneu-
tika yang ramai namun juga santun kita ,
berh^ mengajukan sepotong pertanyaam
apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh ■
Hamdy di balik penulisan cerpen-cerpen,, .
yang meringkus eksistensi segerombolan ;
binatang ini? Engkau yang se^tj^ngah '
dengan hiruk-pikuk dunia sastra ihuhgl^
akan meng^gukan sebuah jawab '
ketus, tid^ ada alasan filosofis apapuh di '
■bdik penulisan cerpen^cerpen ini seualn''
karena adanya lahan kosong yang belumr
digarap oleh cerpenis-cerpenis yang lain.

Seba^ seor^ pengamatyangoerdiri di
pin^ arena kesusastraan y|^ seringl^ "
gaduh, saya mencoba untuk ' ■' ' v "
berhusnuzhzhan terhadap apa yang'
dilakukan oleh Hamdy melm\a,vtjicwa
munculnya antob^ cerpeSfS^acam ini. ' :
Bagi sayai antologi cerpen ini setidaknya f
bisa dianggap sebagai Idlasbalik terhaaap. r
pernik'pei^ kesusastraan Indonesia mu: :
takhir yang banyak d^ejali oleh pembina^t'
tangan-
munc ~
porno( ^ _
baca setidaknya ksiau kita.membi^ lem-

baran*lembaran novel Samanhya Ayu Utami
pa^ bagianrbagian terakhir cm antologi
puisi Ku^ Ratgangnya Binhat Nutrahmat^ Sementcua dalam antologi cerpeh'Jni,^'^v^^|
terlihat jel^ bahwa Hamdy berusal^m^'^^^^^
manusiamkan' kehidupan para binkt
dengan cara menyematkan ber
nilai>nilai dan pel^'aran-pehgarw si2nlwlik\.

; san^t beihaiga sebagai %rah y^^ j.',
■ dari perspektif kearilan dan hikDaan,^V.

Terlepas daii asumsi saya itu disepakati.
atau tidak, satu hal.saya }dta. tid^ bisa .
dibantah dari kemimculan antolt^ cefpeh
ini: aneka binatang yang sesuioeguhhya be-
^tu akrab dengan kebebasw dan kcliaran
seksualitas sebagai karakter, olel> Hamdy
diteropong dari paradigma yang sepenulmya

tandas Hamdy melihat lika-liku k^dupan
aneka binata^ dengan paradigma dan ■ -l; ■
diskursus manusia, baik yang teippji .v''> >. ''<1 •
maupun yang ban^t, baik y^ terhormat
maupunyang n^'is. , \ .fy- . 3^.

hudm tidaklah men^erankani kiabu ah-^, i
tflrw Trmnpai'ii Hnn hinatpng twririgtrftlj "Hina.
j{^ajkan".:Misalnya, dengan seei^iknya dan
sangat leluasa H^dy menyuh^pken d^ f '
K^at manusia*maniim bu^ sehingga' ;;
merekaterlempeurkelembahngaraiyang ̂  '
paling hina dan hyaris tidak b«rfoeda dengm/'
binat^. ̂ Entah kapan. Entahdi nu^i:
Tikua-twua aaUng menyapa dmberbaria dP :•
dekat istana. Lalu bemngkarddhmeruiBak ''
tamanbiuigaMerubuh^si^aldtanda'
yang maaindiperoaya sebagai petuiyuk bagi
manusia', tulis Ham^ dalam sebuah cerpw i
yang berumbul Para mus Bermain. i
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SandiwarcL'.: " , ■ ; .
Mengenaililais-tikus dalam ludimat

Hmdy di atas itu, tentu stga kita sudab bisa
"-^---bak ke arah mana ia berkonotasi: bi- •>Eg dengan tubuh yang meiyyildcan dm

u tidak sedap itu pastilah merupakan '
lambaiig bagi drang-K)!-^ yai]g selalu. .
bersikap culas di tengah atmosfir kekuasaan
yangsedmgmerekagenggam dan salami. . '
;  , Di tangan Hamdy, tikus-tikus itu munciil
dengan segala hipokiisi dan kebobrokannya'
untuk dihmtamkan secara keras sebagai '
kritik ̂ hadap siapa ̂ 'a yang memilM U ''1
watak tidak jauh berbeda dengan binatai^
yang mmu^lkan itu. Dalam hal ini, Hamdy
ymg saijana syari'ah itu kemungkinan be-
sar mendapuk impirasi dari al-Q^an keti- '
ka dalam^ah satu ayat kitab suci itu Allah

* m^piiipakan orang-orang yang tak sang*
gup memfungsikan teli^ dan mata.
mereka imtim mei^ayati keagunganNya
dengan binatang-binatang tem^ (QS. al-
A^ns). i ^
*Di hadapan manusia-manusia tdkus'itu, j 1
kekuasaan paati bukanlah merupakan pi* f'
mti uhtuk mehata kehidupan soslal seem
apik; bukanlah alat uhtuk mendptakan ke*
makinunm bersama, bukanlah sarana un*
'tuk menebarkan kedamaian bagi kehidupan.
orangbmyak, tap! sepenuhnya merupakm
belati bermata ̂ da yang digunakan untuk
menggaroi^ ra^^ baik dengan

cara yang tidak becus dan serampangan.
;K^rmcahan dan ambisi untuk senanti*

asa menggarong itu, apa boleh buat, telah
mengaksa manuB{a*manusia tdkus untuk

mengukuhkanjurus*jurusmereka deihi ■ • '
melanggengkm operasi penimbunan 1 ;1

'kekayaan bagi diii mereka sondiri. Mereka
Uhai melakukan berbagai lobi yang lidk,
membun^cus bermacam manipulasi, me*
ngeluarkm keputusanyangcurahg, dan .
bahkan merapikan barisan serdadu yang
tentu sajp patuh melaksanakah kekejaman
perintahmereka. ■ '
Maka ddaklah dikatakan menyimpang

jika imtuk melukiskan peny^i^ehgm'
kekuasaan itu Hamdy menulis kaKih4t^''<
berikut ini dalami sebuah cerpennya yang
berumbul Monyet Tua Bersetubuh dengan ■
Boneka. "Hewan penuh bulu dengan ekor
panjang itu dapat berubah dan menjelma
senipa manusia. Menjelma serdadu yang . .
memasang tenda di negeri orang. Dan ser-
dadu-serdadu itu senantiasadatang dari '

: ber^ai penjuru. Lalu pulang dari kembali
dengan senjata paling bani. Seperti ban-

jir bandang, mereka datang deitgan Jalang,
dan kemudian pergi tanpa rasa dosa".' , , y
Sungguh, betepa mengenaakan! ; » ;;
Ungkap^-ungkapan serupa yangbferte-

baran dalam antologi oerpen ini men^nai
binatang*manusia atau' manusia*binatang ('
vang olm Hamdy diolah dengan sedemikian
liar, terasa b^tu kuat dan efektif sebagai
suatu kritik. Tentu 8{^a kekuatan dan efek-
tivitas yang saya maksudkan di sini menun*
jukkepadaperannya dalam wacana .
metabolisme bahasa: tak bisa dinahkan bah*
wa rakitan*idiom*idiom yang baru' dan..
'segaif merdadi konsekuensi paling kuat bagi
maqomlinaingnya gagasan yang scnggup
menjebol selaput pemahaman Imnvensional.
Inilm saya kiia mlai lebihc^

Kuswaidi Syafi'ie adalah budayawan
tinggal di Yogyakarta.

Minggu Pagi,15 Mei 2005
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Wacaiia

Perayaan Kesadaran
Moh Wan Anwar •

————- 4 ■ ■ ■ ■ ■
; Dosen dan Pengamat Sastra

i kompleks TIM Jakarta, selama
-  * sepekan (23 April -1 Mel 2005), .

para buruh yang aktif bersastra
(berkesenian) menyelenggarakan perhela-
tan: pembacaan sastra, pameran lukisan,
dan pementasan teater. Suatu acara pen-
ting buat sejarah kesusastraan/kesenian
sekaligus perburuhan.

.  Tetapi, apakah yang dimaksud dengan
sastra/senl bgruh itu? Apakah sastra/seni
buruh adalah hanya karya yang ditulis oleh
buruh (mantan buruh)? Atau karya sastra/-
;sehi yang menyuarakan masalah-masalah.
■ buruh? Atau karya sastra yang meng-
:hadirkan tema apa saja, ditulis siapa saja,-.
tetapi dengan pandangan dunia {world

; vision) kaum buruh? Dari segi pembaca, ■

apakah karya para buruh diorientasikan
yuntuk buruh juga, atau untuk publik umum?
• Bagalmana pula gaya ucap'atau estetika
/karya buruh itu? : ' . ; .

'Sesungguhnya sejumlah pertanyaan ma- ,
sih dapat dideretkan. Al^n tetapi beberapa
pertanyaan di atassf^ya'ajukan sebagai
' dasar untuk melihat sastra/seni buruh
dalam kategorial. Soalnya jika kita berbica-
ra tentang sastra perempuan atau sastra:

•  Islarn (sufistik/profetik khususnya) misal-
'nya, sekurang-kurangnya ada beberapa*
pijakan relatif ajeg. Dalam sastra perem-, .

, puari inisalnya, cukup jelas bahwa yang /
maksud adalah karya perempuan, meng- •

, usung masalah perempuan; dan seringkali
dirnaksudkan untuk dibaca (menyadarkan)

, perempuan. Itu sebabnya muncul kajian
feminisme-ideologis, feminisme-psikdanali-
sis, feminisme-etnis, feniinlsme-marxis,
feminisme-sosialis, dan seterusnya.,

Lantas apakah sastra/seni buruh dapat
diurai dalam kategori tertentu? Tentu saja
masalah buruh rhemiliki akar sejarah pan-

jang. Sebagaimana tampak dalarh puisj-
puisi atau perribjcaraan mengenai sastra ; '
buruh (misalnj^a^wan Gunadi dalam Jemu ;

i Sastra Jakarta beberapa waktu')alu), kata-. .
■  ' kata Marx, proletar, juragan, rakyatkecil, •
•  budak, majikan, kemiskinan, penindasari .'

senantiasa muncul dalam sastra bui iih; / • • ,
Kata-kata itu dengan sendirinyaVnIerh-y '

bawa ingatan pada istilah kontradiksi i ; '
. masyarakat atau pertentangan kelas" di te- •
ngah masyarakat berkelas dalam dppsisi' /
borjuis dan proletar. Sebuah istilah yang
langsungmengacu pada konsep/praktik; . /
penindasan majikan-buruh. Para buruh da-v
lam hal ini tertindas, para kapitalis (borjuis):
alias pemilik modal adalah penindasnya. •
..Dengan'begitu, kurang lebih karya . • ,

sastra/seni para buruh mengurigkapkan /.■
praktek penindasan sekaligus perjuangari' '/
kelas (c/ass strugei). Dalarn'konteks Inl,. , =
kaum buruhlah (proletar) yang menjadi. - ,
aktorutamanya. , .

Pembicaraan.bntang buruh, khususnya//
sa..,tra buruh, tentu menarik. Di tengah
banjir kemenangan kapitalism'e (hin^a ke'■ '

, spal negara dan p6litik),.di manakah posisi
■ kaum terliridas, buruh, proletar, dari sete-; ;
rusnya? Bagaimana menyikapi para buruhX
yang merasa senang sebagai .buruh karen^'
tidak menjadi penganggur dan karenanya
memiliki uang, bahkan di antaranya ■ -/
sejahtera? •'

Bagaimana'pula menyikapi kenykaan
objektif bahwa negara-negara yang pernah
menerapkan sosialisme-komunisme justru
gagal dan kini bermetamprfosis menjadi ..
paling tidak semi-kapitalisme? ; •

lenyapnya penindasan, hadirnya kesetav
raan antara majikan Ouragari, pemilik mpdal,
kapitalis) dengan budak (buruh, proletary;
agaknya menjadi arah dan tujuan perjuahg-V ■
an sastra buruh. Sebuah perjuangan yang .
umurnya setua usia sejarah manusia di mu-
ka bumi. Sebuah perjuangan yang sesung- ;
guhnya tidak harus selalu buruh yang mela- ■
kukannya. Maka saya bertanya lagi: apakah
sastra buruh itu penekanannya pada sas- ; /
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trawan yang bekeija sebagai buruh atau sas-
I trawan yang karyanya peduli terhadap nasib
k buruh?
]  Dengan melihat gelagat sementara ini, '
. ; agaknya sastra buruh lebih dipersepsi se-
bagai karya sastra yang ditulis para buruh
untuk mengguiirkan kesadaran secara lu-
as. Dengan begitu dapatdipahami gerakan

. Wowok Hesti Prabowo, KSI, dan kawan-ka-
' wan buruh adalah sebuah upaya penya- •
' ;daran ketertindasan praktek perburuhan,

■ baik upaya ke dalam (kalangan buruh)
.maupun ke luar (kalangan di luar buruh),

. , Sebuah ikhtlar, sekaligus perlawanan
- untuk mele'nyapkan bentuk-bentuk keti-
.'.dakadilan dalam praktek perburuhan. Siapa
^^yang dilawan, jelaslah sudah: sistem yarig
menindas kaum'buruhlSiapa yarig'^

. - membuat sistem, selain pengusaha yang
• bermental kapitalls (adakah pengusaha di ■
negeri ini yang tidak bermental kapilalisl),
tentu adalah negara yang dikendalikan oleh
wakil-wakil rakyat.

Tetapi, niengapa harus (bernama) sastra
buruh? Apa hanya kbfena para penulisnya
buruh? Atau karena sastra buruh memiliki
karakte.istik khusus dibandingkan dengan
sastra lainnya. Bagaimanakah karakteristik
itu? Sejauh ini, karakteristik sastra buruh
belum dapat dikatakan kokoh perbedaan-
nya dengan karya sastra yang ditulis sas-
trawan umumnya,

Satu distingsi atau identifikasi sastra
buruh yang real saat ini adalah posisi
penulisnya, yakni seorang buruh. Faktor
penulislah (ekspresif dalam pengertian MH

, Abrams) yang dominan menentukan istilah
sastra buriih tersebut. Jika posisi dan
keberadaan penulis menjadi dasar sebuah
identifikasi, dapat saja suatu hari muncul
istilah sastra konglomerat, sastra birokrat,
sastra pengusaha kecil, sastra bajaj Bajuri,
sastra ojek, sastra pengangguran, dan
seterusnya.

Baikiah, sastra buruh kita pahami se-
• mentara sebagai sastra yang ditulis oleh
seorang buruh. DemiKianlah kira-kira yang ,
kita lihat dari perhelatan sastra buruh di !
TIM minggu lalu itu. Sementara, kecende- j
riingan gaya dan estetikanya memerlukan ;
studi tersendiri, untuk membuktikan (me- " j
nolak?) keajegan anggapan sementara ini. {
Dalam hal gerakan sastra buruh, Wowok i

HestI Prabowo mengaku ia ingin
meningkatkan martabat buruh melalui seni
dan sastra, selain melakukan perlawanan
di jaluryang relatif aman {Koran Tempo, 1
Mei 2005). Di balik kalimat Wowok itu ter-
tanam anggapan bahwa orang yang
menulis karya sastra adalah orang yang
bermartabat, suatu anggapan yang sudah
lumrah di masyarakat.

Itu artinya sastra/seni dilempatkan •
sebagai superstruktur (menara gadingj
yang mengatasi infrastruktur, sesuatu yang

,  sesungguhnya dipersoalkan para pemikir ;
marxis-sosialis umumnya. Suatu anggapan 1
yang pada dasarnya dilahirkan oleh kon-
sepsi kaum borjuis untuk mereridahkan
derajat proletar. Masalahnya kini, dapatkah
melawan kaum borjuis/ kapitalis^emilik
modal dengan logika yang justru dibuat«

•  para boijuis?: V ^ ' r • ;
Inilah yang harus direnungi dan dikritisi "

kawan-kawan penggiat sastra buruh. Untuk •
melawan seseorang, apakah bisa menggu-
nakan asumsi-asumsi yang dipakai oleh
orang yang akan dilawan? Untuk mendekon-
struksi cara berpikir Barat, misalnya, apakah
mungkin dilakukan oleh konsep-konsep yang
justru dibuat Barat. Demikianlah asumsi dan
pertanyaan yang dikembangkan para
pemikir poskolonialismeketikamem-
bongkar omong-kosong para kolonialis?

Untuk mendobrak dan melawan estetika
sastra yang ditulis kaum borjuis, sepatut- V
nya tidak menggunakan asumsi-asumsi
kaum borjuis. Untuk melawan cara berpikir
kaum metropolitan, rasanya sulit dilakukan,
jika menggunakan asumsi-asumsi yang
justru berlaku dalam sistem metropolitan?

Dengan lain kata, perlu ditegaskan
bahwa bahasa buruh semestinya berbeda
dengan bahasa majikan buruh, bahkan
bahasa-bahasa lainnya. Demikian pula
dalam bahasa sastra yang ditulisnya.
Bahasa dalam konteks ini adalah seluruh
sistem pikiran, pengalaman, dan ekspresi
seseorang. Bahkan hal itu sepatutnya
berlaku dalam segala bentuk gerakan
buruh, termasuk dalam pemblayaan.

Jika aktivitas buruh, atau aktivitas sastra
buruh, dalam rangka melawan penindasan
pemilik modal (dengan seluruh sistemnya)
dilakukan dengan biaya pemilik modal
(berada dalam sistemnya), dapatkah atau
mampuk'ah para buruh untuk tidak terjerat
jaring-jaring fsistem) pemilik modal? Inilah
juga yang meStl^flTpikirkan dalam konteks
perjuangan para buruh atau kaum tertindas
umumnya.

Sastra buruh telah hadir dalam wacana
sastra Indonesia dengan seluruh fenomena
dan pekerjaan rumahnya. Di luar banyak
soal yang tidak selalu gampang dirumus-
kan, saya melihat apa yang sudah dilaku
kan kawan-kawan seniman/sastrawan
buruh pastilah muncul dari kesadaran
untuk merayakan kesadaran (celebration of
awareness) di kalangan para buruh, sekali
gus mewacanakannya ke tengah publik.

Jika Ivan lllich (meminjam pikiran tokoh
pendidikan) mengkritisi dan melawan

sistem sekolah-sekolah formal dengan

«
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konsep de-schoolling, dapatkah para
buruh, khususnya para sastrawan buruh, .
menggulirkan perjuangan de-borjuisme/de-
kapitalisme? ■■ {' ;■

.Itulah pertanyaan besar buat para buruh.
Dari hati yang paling kanan {pinjam larik
pe'nyair Ibrahim Sattah), saya ucapkan
selamat berulangtahun, bersatulah wahal

•jj . • . para buruh sedunial B

Republika,8 Mei 2005
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"Emajignyo- Gue CowokaholicT'karya Elis Siti Julaiha

bleh Abdul Wachid

^  JJ^EMBACA karya sastra, Idta bisa
mengetahui bag;um£Lna perkembang-

•'r; 1 W? B ̂  perilaku masyarakat, tempat di
iRliW karya saatra itu dituliskan.

.Membaca novel rem^a daii satu periode kd periods
berikutnya, kita pun meiyadi mengetahui apa,
bagaimana dan mengapa teijadi perubahan perilaku
remtya. Coba kita merenungi novel yang menjadi ikon
dari kurun masa tertentu. ,

Di akhir 1970-an, Gita Cinta dari SMA ditulis oleh
Edy D Ifikandar. Novel ioi merupakan tipikal per-
dntaan dari tokoh Galih Rakasiwi (yang dalam film
diperankan Rano Kamo) dan Ratna Siuninar (di-
perankan Yessy Gusnian). Galih, cowok sederhana
(anak seorang dari keias sosi al maijinal), malu-malu
kudng, tetapi pintar dan jantan yang ditmyukkan de-
ngan heroisme membela kaum "lemah" terutama ce-
wek. Ratna, anak seorang kelas sosial atas secara eko-
nomi, pintar, tetapi lembut banget, terkesan tak ber-
daya dan butuh dibela. Heroisme dalam novel ini di-
munculkan bahwa idealnya remega adalah sederhana,
pintar, pemberani dan bertanggungjawab; dan pen-
carian identitas kepribadian lebih dimxincuJkan dari
pendidikan keluaiga, moralitas masyarakat dan ■

Pada dekade 1980-an, muncul film Catalan Si Boy
(1-4). Film ini sesungguhnya dapat dyadikan cermin
dari puncak kesuksesan pemerintahan Orde Baru da
lam menanamkan nilai-nilai hidup bermasyarakat,
ukuran kesuksesan hidup seseorang lebih dihitung
dari aspek ekonomi. Pergaxilan rem^a dicerminkan
diwamai dengan mobil mewah, breakdance, dunia
gemerlap (dugem) mulai nampang sobab kesuksesan
di bidang ekonomi. Namun di sisi lain, Boy, tokoh uta-
manya, cool banget, sayang kepada adik dan mam-
anya sebagai cermin dari masih adanya hidup pagu-
yuban dalata ma^arakat Dan yang paling menoiyol,
yang ini kemudian ditiru oleh semua anak muda bah-
kan orang dewasa, adalah pemunculan simbol keaga-
maan secara fonniilifltik, tasbih, sajadah, ditaruh di
mobil-mobil, seakan ingin mengatakan, "Gue juga sha-
lat sekalipxm 'dugem', Meeen..." Film ini dapat dibaca
sebagai bangkitnya kelas mencngah sosial di
Indonesia, dan mengukur sukses hidup dengan stan-

dar ekonomi adalah prasyaratutama; heroisme rema-
ja dimxmculkan masih sama dengan Gita Cinta dari
SMA, diwarhai dengan berantem. Bedanya kalau da
lam Gita Cinta dari SMA cowok-cowok memakai sepe-.
da motor "trel", kalau dalam Catalan Si Boy sudah
bermobil semxia;

Lalu, dekade 1990-an muncul Lupus. Hilman
Hariwyaya sebagai penulisnya, berhasU menuliskan
cenninan dari kaum marginal, korban dari "pemba-
ngunan"-isme politik ekonomi Orde Baru Sooharto.
Lupus, anak seorang kelas bawah secara ekonomi,
tetapi Lupus kreatif, pandai menulis cerpen, nyari
duit sendiri, membantu mamanya, sayang adiknya,
banyak dikagumi cewek sebab ganteng, kawun
cowoknya juga banyak, pribadinya rame dan menye-
nangkan; dan ini yang paling penting, yaitu suka nge-
mat pormen karet dan memakai tas den^i tali yang
amat paiyang, sebagai cerminan dari perilaku budaya
"Cuex is the Besf.

Lupus dapat dibaca sebagai korban pnmbangunan,
yang tidak dapat turut menikmati kue pembangiman
Ode Baru, terkecuali Lupus eebagai penonton seperti
balnya saat Lupus seringjalan-jalan ke mall hanya
untuk.melihat'produk-produk yang dia ingin banget
membelinya, tetapi uang dari honor cerpennya tidak
cukup. DaJantfilm yang diangkat dari cerpen-cerpon
Lupus yang semula disiarkan melalui miyalah rem^'a
Hai ini, tidak ada heroisme tunggal sebeb Lupus
"orang-biasa" saja, tetapi dia mengesankan sebagai ••
sebuah pribadi yang eksis di saat dia berada tli tengah
kawan-kawannya yang secara ekonomi senasib, yaitu
orang plnggiran.

Pada dekade 2000-an ini, tatkala carut-mai-utnya
persoalan hidup berpolitik, setelah nmtuhnya rezim
militcr Ode Bara Soeharto, dimia perfilman
Indonesia juga mengalami kegamangan. Tiba-tiba
muncul film remcga.AcIai'^ (fengan Cmto? (AAdC),
yang manuskripnya ditulis oleh sastrawan Jvyur
Prananto. Sebagai sastra remaja, skenario film ini
amatlah menai^, tidak saja sebab mampu beitahan
berminggu-minggu sebagai tontonan film di tengah
lesunya porfihiian nasional, melainkan sebagai karya
sastra-remaja AAdC memanglah apiA.

Cinta, tokoh utama wanitanya, dibesarkan dalam
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kcluarga yang hannoni, kediia orangtuanya beipen<
didikan tinggi, secaria ekonomi mampu sekalipun
tidak tergolong kaya-raya sebagaimana orangtua ;,
Ratna Siuninar dalam Gito Cinta dari SMA. Cinta,
memiliki solidaritas yaag tinggi di antara kawan
ceweknya se-''gank" yang aktivis nugalah sekolabi.
Cinta, merasa menemukan dan meiyadi suatu pribadi ■ ] sah EKs, "Critanydngocor hanget, gitu Ikoh!'
iuatm tatkala difl hArarln Hi fpnomVi 1rflwfln.1rawannva>' r .-' Momnin oAfalaVtNamun:  jnstrutatkaladiaberada ditengahluwan-kawannya;
yang rem^ua, yang dengan segala suka dan dukanya,

I yang dengan segala aktivitas sekolahannya, yang
main bola voUy, yang 6t^m m^alah sekolah, yang be-

:  l^arbersama, yang salingcurhatberbagaisoal dari..
I soal cowok ganteng sampai soal pepjaga sekolah. .
J Sementara itu, Rangga merasa mencari dan meqjadi:
j suatu "pribadi" tatkala dia bekgar sendiri; yang papa-
I nya seorang profesor politik yang me^adi Wban poll
i  tik dari re^ Orde Baru, yang papa inamanya akhir-
nya hidup sendiri-sendiri akibat diasingkannya sang,  „ ^

dayaremsga Indonesia di teng^ dekade 200P-an mi.^;
Membaca novel perdana kaiya Elis Siti Julaiha;> ̂

im, 6dySi digeiyot terus untuk membacanya sampai
titOc terakhir, sebab ada rasa ̂ngmtahu yang terns- i ij'
tenwan, setelah ini apa, ya? setdah itu'apa, ya?r : •>
sehingga tidak t^rasa sampai akhir cerita. Cara berkd-"

, setelah akhir cerite d^ novd remsga m,' ̂
' saya seperti terbangun dari miinpi panjang, Han bani-'
lah bert^ya-tanya, "Apa iya. sihyangLu critain itu?". ̂
. Kania, tokoh utama d^am novel inii deng^ gaya V-'

:  berkisah balik, bempaya imtuk melakuittin "pembe-
. laan" atas tuduhan dua sahabat karibnya Wina Han ..
I. Sari, bahwa Kania gak peniah serius damaoowoki-^
: gonta-gqntiterua,,,". ' ''ipV ^
\  .. Sebenamya dua sahabat kaidfl itu^iiga^Ha ' u
\ menyalahkan ulah Kania yang ganti-^tl ̂wbk^s^ ̂
babmemw-^ j— u*«u*v j-

Papa olehrezim Orde Baru; yang Rangga as)^ . j- uiemutuskan ataii'dputuskarL
dengan figur Chairil Anwar dengan **Aku"-nya yang ": j itu kqsihan melSat Kapiaj^ se^lI^Sraa' '5'

tinggi tensinya itu. f
^., .Kedua tokoh kita ini, Rang^d^ Cinta, dalam > -^a semim itu di luarrenct^
apaya meniadi remaia vaner beroribadi. menemnub " •; Kania iuaa indri seriiiis aehai^mnTia'Vlia no i

uiituA. omiipiu &epaaa suaiu pn

^di yang dewasa sebagai Manusia d^ M-kapitaL, ..
1'Mengapa Rangga meiy'adi renuya yang individual,
°^®^S®8psi^^dirii menemukan pribadi justru dalam
wilayah'sun3d dengan banyak membaca? Tentu s^ja
hal itu bisa dimnkhuni sebab Rangga dididik oleh se-
orang profesor (papanya) yang meqjadi korban dari
rerim pemerintah yang militeristik; Rangga harus

dm hidup tenang;tetepi apabend^ .'■\b
.  .. . Kania ganti-ganti kek^ih sdmpai enam k^/yang{;
kesemuanya berdasarkan ala8auyangkuat..??^6owb.-Hf;

Kelas 2 SMA, Kania memilikiseorangkekasih ̂ ryiuyang bemama Ryan, saya^:^'harM putus sebab;;
Byan cowok yang "Mother Complexc". Ryan amat. talmt'

i' uT — xvoiigga utu UB : kehilangan mamanya sebab mamanya cei^ dari pa-kehilangan mama dan saudara kandungnya; Rangga panya, dan Ryan tidak ingin inamianya kecewa; sebab' {
hidup tanpa seorang mama dan adikperempuannya;' ! Kyan telah kehilangan papanya sehingga apapun" '
Rangga memasuki wiJayah kesunyian. i ymg teriadi Rvan lebih mengutamflkflti moTrtuhya |

Sementara itu, Cinta, yang hidup dari keluarga - dibanding dengan Kaiuakekasihhya. : " r- . 5 .'
harmoni, hidup secara Wfi^ar, dengan orangtua dm -Aldo, cowok kedua setelah RymAldo ini sesxmg- "nilai-nilai, tentu ssga sebagaimma kew^'arm seormg guhnya sempuma dalam pmda^ Kania. Aldo cakep,
rem^'a dalam proses menemukmjati-dirinya, Cinta pintar, dewasa, aktivis, tetapi dengm begitu V; 1
bercermm kepada banyak cermin, cermin ormgtua, 1. J®y^gpya Aide "Sibuk Abisl!" Mereka bCTduaJ^gima
cermin lingkungm kawannya, cermin sekolahannya, , berkisah sebab Aldo menuntiit ilmu ke luar hegeri, di..
cermin masyarakatnya, dm cermin linglnmgnn kebu- ' dm Kama tidak memiliki kesabarm imtuk V ,
dayaahnya. ; menunggu Aldo. Sdcalipun begitu, cara berpikir Kania

Cintaialahcerminremqjayangkenyangperha- vjl bmyakniendapatpengaruhporitifdi^Aldo. , f-j"^.j'
tim akm dnta dari lingkungaimya. Sementara itu, i ' ■ Munciillah cowok penggmti.^doi 'yaituRa(hth, ;';^.'J,>,

, Rmgga irierupakm cermin dari remfl^jaymgranggas j J®tapii "u pun tidak bertahml^a sebsh^]^^
Namim, dua cermin remcga itu, baik tokoh Cinta '"Cowok^tre!" ̂ . •; - r ■."* ; ; V -L-i vj

. yang sosial, maupim tokoh Rangga-yang individual, ; Kaniajuga tidak bertahm dmgan cowolmya ke^
bertemu tatkala memasuki ii^ygyali dnta-asmarau yang bemama Budyseb^ Kania tidak '^Mau J

: Kisah ini ingin mempi'esentasikm bahwa segala ° ' ' Korbm Sehngkuh?^. .y- i-di; •, f
;  ikhwal hidup aids' pasmg-surutnya, ada kesedihm ada Tetapi, Kania juga tidak betah dengan cowokn^ wJ.

tawa, ada pencarim-pencarim, dm semua itu mem- ' yang bemama Rif-Q sebab Kania merasa "Jauh? Gak"peroleh energi ymg amat kuat dari satu kata; CINTA.' Bo!" Apalagi tatk^ Rif-Q men^^ari bahwa %
> Memang benar, sebagiamaha dikristalkm HalnTw ge-;. . i dirinya menenma pemikahm yang HirowonTtnTraT^'n1pt|
buah ungkapm puisi, "Mengapa tak percaya/Cintalah * keluarganya. Sebenamya Kmia amat sayang dm;a'

. ymgmepjadi kau aku hidup" (spjak "SMS Harap- ' ' p,"f-o
harap Cemas" kaiya Abdul Wachid BS, dalam buku

• puisi BeribuHinduJSiAasi/ibu, 2004:13).

cukup memfi^urkm Rif-Q sebagaimana Khnia meim^-^^i
figui'km bang Aldo dulu: Kania memang mehyukai"^:^'' -
cowok yang.dewasa.. • i->4; y;"

-  . MEMBACA novel rempja "Emangnya Gue, . t,. .
.Cowokaholic?"yang ditulis oleh Elis Siti Julaihai (Gra-

Aldiimya, Kania pun haius "Bertahm Sama'fflc J^-
PosesiP* yang benlama Armmd. Itupuh'akhiihya ^
Kania sikapi dengm *1*10 WAY!" Semuanya berakhir
dengansadendingl >= I "i , . " > . '

Tetapi, apa yang didapat oleh Karia dari >.4.. „^  Ai^liAO V UiCLiSICI O* | ) jroilQ XAAUBljJClV UAvXl *Xeu.MCl UlUX • j
- findo Liters Media, 2005), saya pun dihadapkm kepa- j pelpjarm-pelpjarm dnta dan jgyda sebuah cermin besar dari kehidupm pe^aku bu- , cowpknjra itu? Bm^^l Kania tielpiar tentaiig^reik''



rtercowok. Kaniabel^artentanghubungah ' ~ .
witarmanusia sehing^ Kaiiia meiyadi dewasa. Dan
sebab Kania telah meiyadi dewasa, maka Kania perlu
jeda,perlucooZ£n^rfoM^n, perluketenanganuntuk ,
mengevaluasi sebelum aldiimya memutuskan untuk
bersikap dan bertmdak dalam hal apapim, tak terke*
cuali cinta-bercinta dan urusan cowok.
' Kania adalah ikon remaja di saat ini di sini. Kania

■ bel^ar banyak justru kepada kawan-kawannya dan
orang-orang yang dia jiunpai di sekolah, di rental in
ternet, di tempat keija, dan di mall. Kania ialah
tipikal seorang rem^a yang merupakan cerminan dari'
rem^a di saat ini di tahun 2000-an, yang justru kehi-
langan akar "at-home'-nyo., dan rumah jadi sekadar
"house'.

Seoertinya oleh penulisnya (Elis Siti Julaiha) se-
. ngaja kita tidak diberi tabu siapa nama orangtua
• Kania? Keluarga Kania di mana dan bagaimana?
Bahkan, Tanie-nya Kania siapa namanya? Apakah
. sang Tante orang asli Yogya ataukah sekadar mene-
tap di Yogya akibat pekeijaan? Semua unsur-unsur
keluaigayangdapatdyadikanidentifikasibudaya •
tempat berpijak Kania dalam berkonsep dan bersikap
hidup, semuanya me^jadi anonim. Sepertinya EUs Siti
Jxilaiha ingin mempresentasikan bahwa inilah budaya
populer, budaya instan seperti susu Dmicow.ysxig
cukup diaduk 1.... 2 3.... 4... .'inp dihidangkan.

Budaya populer berbasis kepada budaya massa,
tidak ada wajah timggal sebagai kepribadian,
melainkan sejuta tubxih n^mun satu kepala sfga.

Dalam persepsi dan posisi demiidan, w^ah "aku"
adalah wajah "kau", "kita", bahkan w^ ah "mereka".
..iV Jika kepribadian dalapi budaya massa sudah
tidak jelas wajahnya, lantas "cipika<ipiki' (cium plpi
kanan, dum pipi kiri) dialamatkan kepada siapapun, -
maka apakah "^o Kiss No Sex" dalam cinta-bercinta
para remaja hanya meiyadi sebuah dta-dta belaka?
Alias sulit untuk mewujudkan pacaran yang steril
dari "No Kiss No Sex?"

Rasanya ada yang berubah, dan "saya" hanyalah
seorang di ambang usia tigapuluh aembilan tahun, -
yang senantdasaga/yen mempertahankan kerema-
jaan. Pada wilayah tubuh dan penampilan mungkin
8%ja "saya" bisa mengikuti 'Kania", namun jiwa "saya"
nafasnya tersengal-sengal sebab temyata "Kama" ber-
jalan terlalu cepat di depan "saya".

Syahdan, pada masa "saya" di usia duapuluhan
tahun, di tahun 1980-an, jika ada perilaku cewek
seperti halnya Kania, maka pastilah dia mengalami
"MBA" {married by accidenti). Tetapi, temyata hal itu
tidak teijadi pada ICania!

"Emang Gue cowokaholic? Emang Gue Sephia?'
Yogyakarta, 25 Aril 2005

*) Abdul WachidBS,pertyair, dan dosennegeri
di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerio. Buku terbarunya Membaca Makna

dari Chairil Anwar ke A Mustafa Bisri
(hajian sastra; Grafindo, 2005)

Miriggu Pflgi, Mei 2005
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Triyanto Triwikromo:

Cerpen untuk Melawan Lupa

M nak-anak Mengasah Pi-
£i sau memang hanya satu
Mm dari sekian banyak cer
pen Ti'iyanto Ti'iwikromo.
Namun, cei-pen itu telah me-
wujud dalam beragam media
seni karena direspons seni-
man lain menjadi karya rupa,
sinetron, puisi, lagu, dan tea-
ter.

Pelukis Yuswantoro Adi
dan A.S. Kumia, misalnya,
menjadikan teks ilu sebagai
lukisan dalam pameran "Sa-
yap Kata, Sayap Wama". Be-
gitu pula pelukis Putut
Wahyu Widodo dan" Sigit
Santoso yang menjadikan
teks itu sebagai titik berang-
kat lukisannya.
"Adapun sutradara i!)«di

Setiadi menjadikan teks itu
sebagai titik awal pembuat-
an sinetron. Sementara itu,

• penyair Sosiawan Leak
mengubahnya menjadi tea-
ter. Tak ketinggalan pemusik
Seno mengapresiasinya seba
gai langkah awal komposisi
musiknya.
.  . Semvianya sudah dipamef-

kan atau dipergelarkan pada
beberapa tahun belakangan

• ini. Sebagai buku, Anak-anak
Mengasah Pisau sudah diter-
jemahkan ke dalam bahasa
Inggris menjadi Children
Sharpening the Knives.
Buku karya Triyanto lain-

'  riya adalah Sayap Anjing dan
Malam Sepasang Lampion
yang diterbitkan oleh Pener-

1 bit Buku Kompas. Sebelum-
' nya, dia juga melahirkan Re-
zim Seks dan Ragaula.

Penulis yang dikategori-
kan oleh kritikus Korie La-
yun Rampan ke dalam Ang-
katan 2000 itu kini bekerja
sebagai editor sastra di hari-
an umum Suara Merdeka,
Jawa Tengah. Di sela-sela
profesinya sebagai jumalis-
tik, Triyanto menyempatkan
diri melanjutkan kuliah di
Program Pascasarjana Ma-
gister Ilmu Susastra, Univer-
sitas Diponegoro, Semarang,
Jawa Tbngah.
Tahun lalu, dua cerpennya:

Malam Sepasang Lampion
dan Seperti Gerimis yang
Meruncing Merah, masuk se-

' bagai cerpen pilihan Kornpas
versi Yogyakarta, Kedua cer
pen itu memang sangat ber-
kesan bag! lelaki kelahiran
Salatiga, Jawa Tengah, 15
September 1964, itu. •

Bahkan kepada Tempo dia
mengaku kesulitan untuk
menetapkan, cerpen mana
yang lebih mengesankan.
"Keduanya saya 'gunakan'
untuk—meminjam istilah
Milan Kundera—melawan

lupa. Keduanya mengguna-
kan 'perkosaan Mei' sebagai
titik bidik," kata dia.
Sayang, kata dia, saat ini

kita telah melupakan hal itu.
Karena tak ingin melupa-
kannya, ia bertekad tak ha
nya menulis cerpen Rahim
Api. "Tahun ini saya menulis
di Jumal Cerpen kisah berta-
juk Anjing Bulan dan me-
rampungkan novel saya, Se-
piring Tidang Rusuk," kata
penulis cerpen yang pemah
mengedit teenlit karya Laire
Siwi Mentari beijudul No
thing but Love ini.
Dalam waktu dekat, Tri

yanto berkesempatan lagi
menjejakkan kakinya di ne-
geri orang. Kali ini, Damin
yang ditujunya. Bersama Si-
tok Srengenge, Linda Chris-
tanty, dan Nukila Amal, dia
diundang oleh Northern
Territory Writers untuk
membacakan karya-karya
kami dalam "WordStorm

2005: The Northern Territo

ry Writers Festival.
• NURHIUYAI

Koran Tempo,22 Mei 2005



-REMAJA niilis novel, sedang meiyadi trend baru di
kal^angan anak-anak muda. Tak heran kini pasaran
novel meniang cukup banyak diserbu bxiku jenis teenlit
atau chicklit yang harus diakui memiliki pasar sendiri.
Bahkan remaja-remaja pun dengan berani dan bangga
meluncurkan pengalaman-peng^aman yang selama ini
hanya dicatat di buku harian, dalam sebuah novel re-
maja yang menarik.
Hal ini juga dialami Mahaarum, pclajar SMUN 2 Yog-

yakarta. Aktivis OSIS yang selama ini hanya menu-
liskan kegelisahan, perasaan cinta, marah, sebel, kese-
pian hingga problema berorganisasi pada buku harian
dan sesekali melalui chatting temyata mampu mengo-
lah semua itu ke dalam sebuah tulisan apik dan diter-
bitkan dalam bentuk novel. Kemampuannya mengolah
semua ini dalam sebuah novel adalah hal yang patut di-
acungijempol, ketika kegelisahan kalangan yang lebih
tua m^ihat anak-anak muda kurang suka menulis.
Bahkan di tengah keprihatinan menulis dan menga-
rang seringkali dianggap sebagai momok bagi anak-
anak sekolah. Inilah yang pantas diacungi jempol,
sekalipun para sastrawan mengkategorikannya karya-
karya ini sebagai harya tissn, sastra yang hanya layak
sek^i baca, ini tidaklah masalah. Karena darl awal ini
lah lambat lauh penulis-penulis teenlit dan chicklit ini
akan belajar dan juga akan terseleksi secara alami.
Tinggal bagaimana kemampuan mereka belajar agar
karyanya kelak kemudian bisa sekelas karya-karya
Pramoodya, misalnya.
Mahaarum memang mengawali dengan persoalan

sangat sederhana, ada di sekitar diri dan sedang mery a-
di dunianya: cinta terpendam yang tak tersanipaikan.
Tetapi cerita yang ia rangkai dengan bahasa gaul ini

terangkai dengan sangat apik. Ia bah
kan bisa menggambarkan dialog-dialog
yang ada dengan sangat cermat terma-
suk dalam hal perubal^an-perubahan
bagian yang bisa dijalin dengan runtut.
Hanya, karena cerita ini mengambil set-
img Yogya, mengapa ia mesti menggu-
nakan bahasa gaul anak-anak Jakarta
dengan menggunakan sebutangz^e, elu
misalnya? Apakah bahasa anak-anak
muda Yogya kuranggazz/ menjadi per-
tanyaan yang barangkali akan bisa
;dipikirkan atau memang untuk gatz^ is-
j tilah itii akan lebih mudah dicerna? '
I  Buku ini memang mengisahkan per-
jalanan cinta anak-anak SMP -
Sekalipun orang dewasa akan meng-
' anggap sebagai 'cinta monyet' tapiliam-
pir umum mereka pun dulu mengalami
hal yang hampir serupa. Hanya tentu
30 tahun silam, misalnya — mungkin
seusia orangtua penulis — mereka tidak
'nembak' cnlon pacar dengan sms npaln-
gi chatting. Tidak seperti yang dialami
Nesa dan teman-temannya yang melakukan pen-
dekatan lewatsms atau chatting tersebvit.

Selain kisah cinta, ada beberapa hal yang cukup
menarik untuk dilihat. Seperti ketika pembagian kelas,
IPA-IPS. Stereotype bahwa IPS 'nomor dua'juga terke-
san dan bai'angkali dirasakan penulis dalam kehidupan
nyata (hdl 44- 47) seperti terungkap dalam kalimat;
Erriang sih'fPS sering dicap jelek, tapi aku dah siap
mental kok". Atau ketika Nesa — tokoh dulam novel ini
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I  Judul > : Love in Heaven,^.,
'  ' Penulls ,; Mahaarum

(|-j-Penerbit'r'Anna Pufilisfiing^
K^.Cetakaii-;. 1,2005.4.

: — diminta membaca puisi 'Perempuan-
perempuan Perkasa' dan kemudian me-
renungkan puisi itu. Bagaimana ia me-

, mandang emansipasi, eksploitasi perem
puan dan lainnya (bed 63-65). Lihat saja
/keluhan'syang diungkap: Ya, banyak
yang memilih menjadi TKW ke luar
negeri, pa^hal risiko yang mereka tang-
gang lebih besar. Uh! Apa sih yang di-
lakukan suami-suami mereka? Kenapa
mereka tega melepas istrinya bekerja be-
rat seperti itu? Bahkan banyak kasus
yang aku baca di koran justru suami
yang tinggal di rumah mengurus anak se-
mentara istrinya bekerja. " Jika dasar
jkepedulian dan sensitivitas yang sudah
; ada ini diasah lagi — dengan kemauan-
. nya membaca pelbagai macam tulisan
;soal ketidakadilan jender — niungkin
penulls akan bisa lebih tfyam mengasah
hal itu. Tbtapi ini memang butuh proses
serta dibarengi kemauan belajar, ke-
mampuan menganalisa persoalan-per-
soalan^riil di masyarakat yang masih

sangat patriarldiat ini. Mungkin, ini akan lebih menarik
dilihat dan kacamata rem^ja. Bukankah kasus-^us
kekerasai^alam' masa pacaran seringkali itidak
[terdngkapj^e permukaan? F'adahal itu pasti teijadi di
sekellnfig penulis. Nah.... dari kebisaan menulis ̂ bum-
bui kepedulian terhadap lingkungan ini mungkin
Mahaarum akan bisa menghasilkan buku kedua dan ju-
ga lebih menarik.'□-g ' ' '

(Fadmi Sustiwi)

Kedaulatan Rakyat,29' 2005



Cerpen Bisa Berperan Jadi
'Media Pemberantasan Korupsi

PKMIlAUl'AN^MWKM'liKir

BONDAN WINARNO

JAJCARTA - Banyak cai'a
bisa dllakukan dalam upaya
pemberantasan korupsi. Se-
Jain mengusut dan menyeret
semua pelaku korupsi ke pe-
ngadilan, cerita pendek (cer
pen) juga bisa beiperan seba-
gal media kampanye pembe
rantasan korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pem

berantasan Korupsi (KPK)
Erry Riyana Hardjapamekas
melontarkan pendapatnya
itu di sela-sela peluncuran
buku Pada Sebuah Beronda,
berisi 25 cerpen karya Bon-
dan Winarno di Jakarta, Ju-
mat (29/4) maiam.

Peluncuran buku yang
dihadai beberapa pekerja se-
ni, seperti penyanyi keron-
cong era 197b-an Rose Pan-
danwangi, dan penari Retno
Maruti serta Menu] Sularto,

• m§rupakan bagian dari peri-
ngatan hari ulang tahun ke-
55 Bondan Winatno.

Erry dalam kesempatan
tersebut malah sempat mem-

bacakan cerpen karya Bon
dan berjudu] Sebuah Rumqh
Berdinding Batu di Kalipasir.

"Cerpen ini bicara soal
korupsi di dunia peradilan.
Cerpen-cerpen semacam itu
penting untuk menggambar-
kan kondisi yang terjadi di
dunia peradilan kita. Berita
clan laporan jurnalistik be-
lum cukup," tambah Erry
yang mengaku sudah lebih
dari 30 tabun tidak pernah
tampU membacakan cerpen.

Dalam catatan Pembaru-
an. diskusi mengenai relasi
antara cen^en dengan dunia
korupsi sudah pernah diba-
has di berbagai forum. Ke-
lompok PanglawLingan Giri
Mukti di Bandung, malah
pernah melakukan diskusi
berkala mengenai arti pen-
ting cerpen dalam upaya
pemberantasan korupsi.

Hawe Setiawan, pimpin-
an kelompok diskusi itu ma
lah mengatakan bahwa, cer
pen sesungguhnya merupa-
kan media penting di sam-
ping berita dan laporan jur
nalistik dalam kampanye an-
ti korupsi. Ketua Indonesia
Corruption Watch, Teten
Masduki yang juga anggota
kelompok_ diskusi itu, per
nah memaparkan keunggul-
an cerpen kar>»fl -Aiimncl Ba-
krie sebagai contoh menge
nai relasi antara cerpen" de
ngan kampanye pemberan
tasan korupsi,

"Ahmad Bakri mampu
mcnggambarkan praktik pe-
nyelewengan yang dilakukan
aparat pemerintah desa tan-
pa kebencian. Dari tulisan-tu-
lisannya, saya kembali me-
rasa diingatkan betapa ru-
saknya nasib negara kita jika
penuh dengan pejabat yang
bermental korup," kata Te
ten. (A-14)

Suara Pembaharuan,30 April 2005



Reinkarnasi dan Maut dalanii
Kumpulan Cerpen "Sanuarof^

Warih Wisatsana

SEBUAH ceriia penaeK
(ceiiien), mengingat ke-
khasannya, menuntut ke-

piawaian pcnulisnya dalam me-
niilah dan memilili mana yang
seyogianya tersural alau tersi-
rat. Dibandingkan semisal se- •
buah novel, bahasa pi-osanya
cenderung lebih hemat, di mana
' bangunan keselmoihan ceriia

tliharapkan tampil ringkas na-
mun utuli. Malca', persoalan
bentuk (stilistik) atau cara ber-
tutur menjadi pergulatan tcr-
sendiri, yang dalam kenyata-
.annya kerap menjadi balu san-
dungan bagi pcnulis genre ini.
"Bahl<an, bbleh' dikata tidak'

sodlkit cerpen mutaldiir Indo
nesia abai akan bentuk, dan itu
mengesankan para pengarang-
r.ya bekun scpenuhnya mengiia-

■ sai tekjiik bercerita yang telah
menjadi pilihannya. Bagaimana
dengan kaiya Putu Fajar Ai--
cana dalam kumpulan cetpen
terbaninya, Samsara!
Kumpulan ceipen Samsara

(2005) adalah buku kumpulan
cerpen tunggal kedua karya sas-
trawan dan wartavvan Putu Fb-
jar Ai'cana. Buku ini berisi 12^
cerpen dan diterbitkan Grante-
dia Pustaka Utama (G^tJ-T^e-
nganilustrasi lukisan katya Po-
lenlc Rediasa. Bila monceiTnati
keselui-uhan isi ceipen, segeia
terbaca bahwa buku ini adalah
tahapan kmatif bcrikut sctelah
Icumpulan cerpennya yang per-
tama, Bunga Jepun. Kesadaran
akan pentingnya bentuk me-
mang terasa mengemuka dalam
buku kedua ini. Dalam peng- ;
antarnya, Jean Couteau, buda-
yawan asal Prancis yang telah
muldm lebili dari 30 tahun di
Bali, monceiTnati bagaimana
Pajar Aixiana mcncoba mengc-
lak dari tema klise, yaitu tcma
sosial permukaan, cksotis, dan
sebagainya—yang sejauh , ini,

pendek

r • ' #

Interpretasi — Perupa Polenk Rediasa melakukan in-
terpretasi terhadap cerpen Requiem yang ada dalam
buku kumpulan cerpen Samsara. la menemukan ekspresi
muka seeker anjing yang.penuh misteri.

"disadari atau tidak, telah men
jadi dinding pembatas ki-oati-
vita.=. Pajar menawarkan suatu
pendekatan bam atas tema uta
ma yang dipilihnya, yaitu Maut,
dan melalui "Maut" pembaca
diajak mengalami, menghayati,
dan kcmudian mcnjaraki "ke-
matian" bukan lag! sebagai pe-
ristiwa menakutkan sebagai-
mana yang selama ini diyakini.

Melalui pendekatan yang di-
tawarkan itu, serta diungkap-
kan dalam pilihan bahasa yang
jemih.dan jauh dari dari ke-
hendak . bermetaforis, Fbjar
menggali "akar" kebaliannya
dengan cara dan sudut pandang
yang bam—dan justm mena-
riknya, dia kini berhasil meng
alami dan menyelami Balinya
secara lebih mempribadi, tam-
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pil personal dan sekallgus uni
versal. Sebagian besar • tokoh
dalam ceipennya digambarkan
mengalami, menyadari, dan
malahan kemudlan mengisah-
kan proses mautnya.
;  Sang Aku yang tengah atau
telah mengalami ajal itu dilu-
kiskan, sebagairnan; < layaknya
dia masih hidup, penuh dengan
kesadai^ dan seakan tanpa ke-
hilangan apa pun. . . .
;. j' MAUT yang kerap dipersep-
siliaii'secara menalmtkari oleh
banyak k^angan, di tangan Fb-

'^jaT; justro hadir menjadi suatu
"peristivira alami biasa. 'Kariena
idia .m^olak klise, sosok Maut
pun jadi oahal. Di sihi, nilai
•Jean Couteaii, Bbjar menawar-
kan cara pandang lain atas Ma
ilt. Sosoknya bukan lagi dipan-
dang sebagai hal yang mence-

dasamya adalah kchadirari sua
tu supra-kesadaran yang dalam
sebagian cerpen dituturkan me-
lakukan pengelanaan antar-
waktu/antarhidup. *
;  • Ibjar, tentu dalam proses kre-
atif, mendatangi Maut, dan me-
nemukannya t^ lebih daripada
suatu perenungan filsafati ten-
tang. batasan hidup, sesuatu^
yang tidak. sepenuhnya lagi
Hindu ataupim "Bali", mela-
inkan antar-kultur. Pendekatan

akan tema Maut yang ditawar-
kan dengan ̂ dut pandang bam
itu tak pelak lagi mendorong
Fbjar beijuang menemukan
'"bentuk" (stilistik) yang me-,
mungkinkan teirjadinya keutuh-
an dan kepaduan sebagaimana
galibnya sebuah cerpen yang
beriiasiL Ketika mengerjakan
kumpulan terbam ini, Fbjar

kam, biikan sebagai titik akhir, ' tampaknya ia mencoba mene-
titik tanya atau titik sem seperti ; rapkan sistem kerja. para no-

;yang kerap digambarkan ke
banyakan pengarang yang ber-
latar belakang agama Sama-
wi—yaitu pisngarang Yahudi,
Kristen, Islam, dan sekuler mo
dem—seperti pula pengarang
Bali ' yang dipengaruhi -.ajar-
an-ajaran itu. ,
Baihkan, secara sadm*, penga

rang buku ini di dalmn rang-
kaian, ceritariya menegaskan
pentin^ya suatu sikap dan
'upaya kritis terhadap sistem ke-
percayaan Hindu-nya. Kecinta-
annya patia tan^ kelahirannya
; tidak' menghalanginya untuk
mehimbang Bali secara kioatif.

 velis; di mana ia merigandaikan
diri sedang menggai-ap sebuah
"proyek" bemama Samsara
Writing Project. Oleh kareria
itu,- sebelum menuliskan cer-
peh-cerpennya, Fbjar mengada-;
kan semacam studi kepustaka-1
an dan vawancara dengan se-1
jvnilah pakar agama.
Dalam pibyek Samsara, se

perti yang diakuinya, ia tidak,-
; saja membaca buku-buku ten-:
i' tang agama yang membahasie-
' nomena samsara atau reinkar-i
nasi, tetapi juga membaca bu-i
ku-buku tentang studi terapi;
psikologi yang kemudian dike

Melaluiperenuiigandanpmer- }! nal dengan terapi regresi. Me-
•^tanyaan, Bali dan Hindurpya i tode ini memakai hipnosis se-
1 tidak lagi hadir secara etnis-or
. namentik ateu semata ungkap-
. sm klise eksotik. Meski b^elum

■sepenuhnya tercapai, di sini ter-.
'lihat juga upaya Fbjar untuk
menghindar dari penggambar-

l;an sosok fisik yang berlebihan
'" dari para tokoh cerpennya (ar-
itifisial). ; Yang terkedepankan
'

bagai jalan vmtuk membuat se-
orang pasien kembali kepada
masa lalu mereka. Di silulah
kemudian metode Barfit ini
membuktikan bahwa .^anusia
bisa mengalami beberapa^^
reinkamasi. Bahkari,, jiwa*S?s
seorang bisa beraSal dari .be-
berapa serpih jiwa yang hidup

"adalah persodan batin (esen- dari masa puluhan tahun sil^.
sial), di mana sang tokoh me- - Selain itu dalam kumpulan ini,

' luapkan perasaan yang dire-
nungkannya, dsm hadir sebagai

. Roh atau Atma yiang masih ber-
riada di sekitar tempat terjaidinya)
kematian. Dengan kata 'lain,

pperpis.ahi^|lph,da^ .
; dak^'hamS dinyatakan sebagai j.linga.pjtu terdapa,t dalam cerj
pertemuan penghabisanj' atau pennya; Aku Temukan Diriku .
fematnya eksistehsit seorang* Terfcapar.di Ruang Penyekap-\

■ manusia. Keberadaan Roh atau an. ~ ■
-Sang Atma yang mengisahkan - ^-'.V J ♦ ♦ ♦
peristiwayangdialaminyapada.§^i^<| '

Fhjar juga mencoba menyusup
mema'suJd alam ba-wah sadar
seorang penderita skizqfienia,

• di mana • • keinginan-keinginan
bihiuh diri berasal dari sua- i
ra-suara yang menggema di te-

SELAIN studi itu, sebagai
manusia'jBali yang sekarang
menctap di Jakarta, Ihjar' me-
miliki jaiak pandang yang kiitis
terhadap; dajerah tempat kela
hirannya .Ta bisa secara bebas
menafsir, mengkaji, dan bahkan
mengkritik Bali. Hal ini di-
mungkinkan mengingat Nega-
ra, kota kelahiran dan masa
awal pertumbuhan intelektual-
nya, adalah suatu daerah pesisir
yang boleh ciikata paling awal
mengenal semangat multikultur
dalam pe^aulan keseharian-
nya. Sebagai daerah yang ber-
batasan langsung dengan tanahi
Jawa, hanya dipisali oleh sclat
sempit, yang mudah , disebe-
rangi, nilai-nilai tradisi disikapi
dan dijalankan dengan lebih
terbuka.

Berbeda dehgaii kota-kota lar
in di Bali, keciiali. Singaraja^
patron-patron warisan sqarah
yang feodal nyaris/bahkan bisa,
dikatakan sudah' ki^iilangani'
perannya di Negara. J^di, bu
kan suatu yang mengejutkan,.;
bila dalam proyek Samsara ini;
Bhjar terlihat leluasa mencoba '
melakukan sineigi antara pe-
mahaman teks soal reinkamasi
dan memori kriltuialnya seiia-
gai manusia Bali.. Maka, dalam
ceipen-cerpennya, bukan hal '
yang mehgherankan bila sering
kali terjadi seorang pencerita
atau tokoh bisa bercerita de-.
ngan bebas kendati;., ia sudah
meninggal. ;£ ' '

Misalnya, dalam cerpen Re-*
quiem, sosok si mati dikisahkan
menyadari mautnya sebagai at
ma yang hadir di sekitar tempat
peristiwa kematian itu terjadi,
lalu terlahir kembali sebagai
anjing tanpa adanya hambatan
apa pun untuk berlaku seba
gaimana ."akii" sebelumnya.
Tak jauh beda juga cerpen Dru-
padi, terilhami kisah Sang Di*u-
padi dalam Mahabharata, se-
seorang mengalami lebih dari
seratus kali penjelmaari. Se-
dangkan dalam Baru Saja Ku-
sadari Tentang Kematian, Fhjar
nialahan men^salikan dengan
ringan perihal proses kematian
itu sendiri, seolah dia meng-.
alami saat-saat Maut menj em-
put dan mampu menjaga sudut
pandang penceritaannya agar

k tak. tergelincir menjadi kisahan
i yang mencCkarh. Realitas yang
Miolah Phjar itu sesiuigguhnya

dengan mudah bisa ditemui ke-

••
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tika orang Bali mendatangi ba-
lian (setara dukun) untuk me-
nanyakan segala soal di seputar
kehidupan sehari-hari. Di situ,
realitas sehari-hari tidak lagi
berjarak dengan realitas-spiri-
tual .dan bahkan realitas mitos. ,
• Dalam cerpen-cerpen yang
lain, Ibjar melalui "Maut" yang
kali ini seakan hanya jadi sam-
piran, bisa juga beitutur perihal
masalah psikologis, sosial dan
politis, juga tekanan yang di-
hadapi kaum urban perkotaan.
Misalhya Lantai Tiga Belas;
Menjelang Tidur Kupadamkan
Lampu; Kado yang Terlambat

. Tiba; atau juga Kereta Senja. Di .
• situ masalah sosial atau konflik,
politik dan psikologis yang di-
hadapi para tokohnya bukan se-
kadar dihadirkan melulu secara

- sosial, politis atau psikologis, ,
melainkan melalui teropong fil-
^afat Maut: tak ayal lagi cer
pen-cerpen • Ihjar menyajikan
sudut pandang yang segar.
Sosok Maut yang dieksplorasi

dengan cara pandang Fhjar itu
. biasa dibaca sebagai cara
pengarang untuk menegaskan
adanya .tema acuan, yaitu ke-
kerasah' dalam berbagai ben- •
tuknya. Kekerasan ini dihadir
kan sebagai kekerasan adat/-
tradisi, kekerasan rumah tang-
ga; atau juga kekerasan politik
dankekuasaan. Kekerasan yang
diselubungi atau dibayang-ba- •
yangi Maut ini niscaya adalah •
kesengajaan dari pengarang un-
t^ mengkritisi an^apan yang
berkembang selama ini tentang i
Bali yang selalu digambarkan
ihdah dan tenteram itu. Pewa- •

canaan tentang Bali yang sejauh;
ini. cenderung normatif: selalu^
diandaikan sebagai sepotong';
sutga terakhir atau tapah de.^
wata yang tersisa di bUjujMfti
terlalu ideal dan tanpa disadari
mereduksi Bali semata. hanya
pada eksotika.

Pandangan st^otip macam
ini—yang awalnya dikioman-j
dangkan berulang dleh' kaum j
kolonial Belanda dan kemudian!'
dilestai ikan oleh Orde Baru de
ngan jargon 'pariwisata-buda- ■
ya—telah menerakan, dalam is- j
tilah Jean Couteau, suatu pseu-
do identitas tertentu; Lambat
laun sosok Bali yang semu ini
diyakini sebagai kebenaran,
bahkan oleh orang Bali sendiri,
dan sedikit bany^ turut men-
ciptakan semacam alienasi kul-
tui'al pada orang Bali umum-
nya.

Putu Fbjar Arcana, yang di-
lahirkan dan dibesarkan dalam

kultur Bali, membuka kesem-"
patan pada pembaca imtuk me-
nyaksikan sengitnya pe^gulatan
di sekiter fenomena itu. Apalagi
pseudd indentitas itu,'bilaftdah;^
mengungkuhg seseorang atau
masyarakat, t^bukti amat po-
tensial membatasi kreatiyitas,'
menjadikan sesedrang/masya-
rakat cenderung tertegun pada
kekaguman atau bereaksi se-
baliknya mengajukan kiitik so
sial yang berlebihan; bersifat
permukaan dan klise; tema yang
digarap, juga akhimya bersifat
klise dan dengan sudut pandang,
yang nyaris berulang. Penga
rang Bali lainnya sebagian tentu
n\enyadari akan tantangan ini.
Akan tetapi, tidak sedildt juga
yang berada dalam lilitan ek
sotika yang boleh jadi dirasa
"menenteramkan" ini.

❖  ,

JARAK ki-eatif yang dicoba
direntangkan Fbjar atas Bali se
bagai mata' air penciptaamiya

menarik juga |disahdingkan dan
dibandingkan dengan .'upaya
penulis lainiiya yang dalani bair.
nyak hal, memiliMijkedekatah
soal. yang sama; yaitu-berha-
dapan dengan akar tradia yang
masih kul^ hienaricap^; sete-'
ngah punah, atau yang t^gah.
berubah perangainya; tnenuju
sesuatu yang belum t^bayang-.
kan. Sekadarmenyebut cbntoh,_
ada Gus K dengan Miriahg^
kabaunya, Taufik Dd&n JamiL '
dengan Riaimya, Zaip Hae der;:
ngan Betawinya; Sitok Sx'enge-'.
nge, Triyanto Tiiwikromo, Gu-jI
nawan Maiyanto semua dengan'.
kejawaannya. Bagaim'ana pula;
fenomenakehadiran riit^ka bii\;
,1a dibandhigkan -derigm p^^
penulis taHim
negaskan semanjgat ̂kembjili^ ke i
akar sebagai'piMari .-ki^ungWj
kinan estetiknya^V-Dipeffluk^I .
telaah yang leb&'jauh d^.l^b^-.'.
mendalam, - bukan sajar^kaiteria). ,
kompleksitas. niasaialmya.'.mer::':
lainkan jugar kenyataari rj^g!
tak topungkiri: bahwa tidaka i
kurang banyaknya dari penulis^
tahun' 70-anv yarig=hingga' kini^
masih berkaiya.'
Cerpen-cerpendi dal^ (Sam-,

sara. ditulis Putu Phjar Arcana
antara tahim 2003-2005.'Bxiku ;
ini seolah-olah menyodorkan '
berbagai.fenomeria.dan fakta di ̂
seputar kepercayaan dan ke-r
nyataan reiiikarn^i. la tak lagi
diletakkan dalam posisi: ajaran,'
tetapi sebagai teks yang t^buka , ,
untuk berbagai inteipretasi. • ,
,  W A R I H W I S AT s A N A^ •;

'  "v'' ' ̂Penyait\[ 'i
y' \ Tm^al di Denpasar

Kompas,30 Mei 2005
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SASTRA INDONESIA-KRITIK

amm

Iwan Gunadi
»/

Peminat sastra oan ketua KSI

Sastrawan dan pramuka bertemii'
dalam Perkemahan Sastra Indo- ■.
nesia(PSI)20056\Burr\\Perke- .mahan Pramuka Cibubur, Jakarta Selatan,

22-23 April 2005 lalu. Acara yang diprakar-
■  sal olah Parni HadI dan dilaksanakan S6-

cara bersama oleh Kwartir Nasional (Kwar-
^ ;nas) Gerakan Pramuka dan Komunitas; . Sastra Indonesia (KSI) tersebut mem-.

pertemukan para sastrawan nasional dan
'. an^ota pramuka dalam pelatlhan pe-.

nulisap kaiya sastra, malam api ungguh^
■  • pentas karya sastra, kuis sastra dan
.. berbagai kegiatan kepramukaan. V ..

Setelah dibuka secara resmi oleh
. Meiiteri Negara Pemberdayaan Perem-

I  puian Meutia Hatta dengan pelepasan
^ balon, dan pembacaan puisi oleh Fatin -
. -Hamama (ketua panitia), lebih dari 100 •
; anggota pramuka dan peminat sastra di

Jakarta dan sekitarnya antusias meng-
ikuti pelatihan penulisan sastra. Peserta
sengaja dib^tasi demi efektivitas 'proyek
percontohah' ini sebelum digelar di pel-
bagai,kwartir cabang (kwarcab) prarnuka
di seluruh Indonesia. Sesuai dengan •
temanya, Pramuka Feduli Sastra dan

,  PramXika, acara ini•X l^har^kan dapat memperlua'i^emasy^ :
rakatan sastra sekaligus meTTTngkatkan
api'esiasi dan minat baca sastra di

I kalahgah anggota pramuka.
;  ; '^•''t'kus sastra Maman S Mahayana,I'^erpenls Hudan,Hidayat, penyain^Alima-
L'duri Yosi Herfanda, serta penyair dan
I penulis skenario Viddy AD Daery mem-
^ berikan pengantar yang menarik tentang

kegiatan menulis karya sastra"; Iritlnya,
. mereka ingin menekankan kembali bah-
.'wa kegiatan menulis, termasuk karya , «
sastra, tidak dapat dipisahkah dari ke-^',!^4
giatan membaca. . t
; Setelah itu, para peserta dipilah-pilah

ke dalam empat kelompok berdasarkan
minat mereka, yaktii mihat menulis pui
si, minat menulis cerita pendek (cerpen),
minat menulis skenario, dan minat me
nulis artikel. Penyair Nur Zein Hae dan
Diah Hadaning membimbing kelompok- .
minat menulis puisi.

'Cet;p6nis jrwan Kelana dan Aris Kurnia-
wan mengarahkan kelompok minat rne-
nulis cerpen. Penyair Endang Supriadi,
yang beberapa skenarionya pernah di-
■pentaskan di televisi, dan Viddy AD Dae
ry membina kelompok rninat nienulis
skenario. Kelompok minat riienulis ar^i-'
kel dimentori es^is Binhad Nurrohmat
dan Endo Sdnggono.

• Dui^a broadcasting yang beberapa
tahurrite^akhijj^ampu memikat banyak
oran^iintuk rrienerjuninya terbukti-dl *
pelatihan penulisan tersebut. Dan"'empat
kelompok, kelompok minat menulis ske
nario yang paling banyak pesertariya. ^ "
Bahkan, hampir separuh peserta kemair,
sastra ini turripiek di kelompok tersebut.1:=

Untuk memotivasi para peserta pelatih-^-
an, setelah acara api unggun pada malam
hari, karya-kaiya terbaik hampir dari seti-
ap kelompok dibacakan atau dipentaskan
per.ulis atau kelompoknya. Mereka tampil
sepanggung dengan Menteri Pendidikan
National Bambang Sudibyo yang me-
nyampaikan pidato kebudayaan setelah
api unggun dinyalakan, Ketua Kwarnas ,
Asrul Azwar, ketua panltia pengarah dan
Wakil Ketua Kwarnas Parnl Hadl, -Radhar
Panca Dahana yang memberikan orasi

s
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budaya, Sutardji Calzoum Bachri, Taufiq
Ismail, Amoroso Katamsi, Evawanl (putrl
penyair Chalril Anwar), DIah Hadanihg,«i
Sanggar Mataharl, dan para penyair KSl

Karya-karya mereka mampu menunjuk-
kan adanya potensi untuk menulis. Tera,
penulis terbalk dari kelompok minat me-

• nulis artikel, misalnya, mampu menulis
artikel secara jernih dan runtiit di bawah
tajuk Kios Versus Trade Center. Siswa
sekoiah menengah umiirn ini pun mem-
bacakan artikelnya bak penyiar televisi.
Tak heran jika Meiitia Hatta, Bambang

Sudibyo; Sutardji Caizoum Bachri, Taufiq
Ismaii, dan Radhar Panca Daharia, se-

. nang dan rnenilai penting acara kemah
sastra itu. Radhar menganggap acara
tersebut relevan diselenggarakan karena

. sastra dan pramuka memiiiki sejumiah '
;^k^ripan. Minimai, keduanya sama- '
sarha menjunjung kemanusiaan dan .
.dekat dengan iingkungan.
.  Di sisi iain, pertemuan tersebut bukan
,hanya upaya sastrawan memasuki dunia
pramuka, meiainkan juga upaya kaiangan .
pramuka memasuki dunia sastra. Atau,
sebaiiknya, bukan cuma upaya kaiangan
pramuka menerima dunia sastra, meiain
kan Juga upaya sastrawan menerima du-
' nia pramuka. Ada banyak hai yang dapat
saling ditimba oieh sastrawan dan kaiang
an pramuka dari pertemuan tersebut.

Sekurangnya pemahaman karakter
masing-masing: dunia sastra dan dunia
pramuka. Misalnya, sastrawan menyo-
rongkan kekuatan imajinasi untuk dipa-
hami kaiangan pramuka.'Sebagaimana
seniman lain, imajinasilah yang menjadi
titik pijak utama kreativitas sastrawan'. ,

Dengan imajinasi, sastrawan dapat i'
membangun dunia apa;pun, termasuk
dunia yang tak diken^jj^am^'kehidupan ■
sehari-hari. Karena itu, imajinasi mery-
pakan dunia yang serbamungkin.
Daiam dunia sehari-hari, imajinasi pun .

sesungguhnya penting. Minimai, orang .
yang dapat mengembangkan imajinasi-.
nya akan berbeda dengan orang yang tak
mampu mengembangkan imajinasinya
ketika berhadapan dengan setiap per-
soaian daiam kehidupan sehari-hari.
Pengetahuan memang dapat menjadi

rujukan ketika seseorang berhadapan de
ngan persoaian. Tapi, ketika persoaian ba-'-l
ru muncui dan seseorang tak dapat atau

belum. dapat menemukan rujukannya da-i;,>-;
i^lam pengetahuan yang tersimpan di m^^^
■ mdrinya, persoa'an baru itu tak dapk atau"

:  sekurangnya sulit untuk dipecahkan. .
•  Lain c^l^ariya kaiaii pengetahuan ter' ?-
sebut disokong dengan kemampuan me-
ngembangkan imajinasi. Kemampuan ■
mengembangkan irriajinasi akan menuH:!
tun penge^huan membuka pelbagai ke-: v

j mung|<inan pemecahan setiap masalah.
; Makip daiam pengetahuan dan makin .•
,  luas kemampuan mengembangkan imajl- "
i  nasi yarig dimiliki seseorang, makin be^ "'
I  sar pula potensinya untuk mampu men-^v
j  Jawab, setiap persoaian yang muncui da^i ■
i  lam kehidupan sehari-hati. Sekurangnya^'
;  dia akan dituntun ke Jalur yang benar J ;'-
i  daiam upaya pemecahan setiap pei^;
j  soalan sehari-hari. / - : . 7^;'
j  Sementara, dunia pramuka menjgajar-'
kan pentingnya kerja sama dan keber-'
samaan, Sebuah kerJa samayang baik .; I
yang akan menciptakan kebersamaan ■!-.
hanya bisa mewujud kalau kedua belah >
pihak atau lebih berada daiam posisi • i.
setara. Tak ada upaya saling menyubor-
dinasi, tapi tetap tahu dan memahami .
fungsi dan tanggung Jawab rnasing-ma-
sing. KerJa sama akan menciptakan'ke- ,
bersamaan Jika masing-masing pihak se-
iaiu terbuka meiihat pihak lain berdasa^
kan perspektif mitra kerJa samanya.
Bukan terpaku pada horizon diri sendiri. ,.

Posisi seperti itu seoiah-olah berten-.
tangan dengan dunia kerJa sastrawanl. •
yang soliter atau sendiri. Ketika sedang
menulis, sastrawan mengungguikan atau
kukuh dengan kesoiiterannya. Boieh.Jadi; ..
hal Itu hanya berlaku ketika karya sastra ;
beium benar-benar menjadi industri se- . .
perti di pegeri ini. Tapi, kaiau yang terjadi .
sebaiikriya, cara kerJa yang mengandal-
kan kesoiiteran sulit untuk diterapkan. In
dustri menuntut adanya tenggat di tengah ,
tuntutaa kerincian dan keakuratan. Untuk
Sampai ke sana, tenggat sulit dipenuhl
biia hanya mengandalkan kesoiiteran. ̂
/^paiagi, sekarahg adalah zaman speslaii-.;
"sasi. Artinya, setiap orang^cenderung ha- ,
nya ahii di satu bipang tertentu. Sedang-
kan, karya sastra sangat berpotensi ber-
serituhan dengan semua bidang. Nah, di
situiah peqtfngnya kerja sama.' ^ ,

Apaiagij.jftetika karya sastra yang teiah
dihasilkannya ingin menyambangi pubiik.

i'
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sastrawah|fentu hams kompromi dengan
konvensi-konVensi yang berlaku pada ta-
taran publik tersebut. Ini tak hanya ber
laku dl negara yang menempatkan karya
sastra sebagal baglan darl dunia industri,
tapi juga dl negara yang hanya menem
patkan karya sastra sebagai klangenan.
Yang disebut publik Itii tak mesti ma-

syarakat luas yang awarri dengan dunia
sastra, tapi juga bisa kalangan'terbatas.
Misalnya, kalau karya sastranya ingin di-
muat di sebuah majalah sastra, sastra-
wan harus tunduk dengan konvensi yang
diterapkan redakturnya. Ketika dia ii
mengirimkan karya ke majalah sastra jj
itu, dia diasumsikan slap dengan segala [!
konvensi yang berlaku di.majalah terse- 1
but. Pada titik itulah, dia secara tidak ;
langsung mengusung pentingnya kerja j
sama.B " |

Republika,1 Mei 2005 I



JIKAHaatalndriyanamatisetelan . \i .
' membaca esai BUa Puisi Menggugai Cinta
karya Ach. Muchlish Ar. (AMA) yang duna-
at pada Mmggu Pagi edisi Ill/April 2005,
arwah Hasta keraungldnan ak^ menjadi
i-oh penasarcn yang geiitayangan, karena
ingin tahu apa yang sebenarnya
dibicai'akan AMA dalam kritiknya itu. Tak
jelas benar; AMA itu sedang mengritik "se-
buah antologi puisi" alauk^ sedang
mengritik "sebuah puisi" ?
Pembaca mungkin masih bisa menerima •

jika AMA raenyatakan bahwa "puisi"
T^han, Aku Lupa Menulis Sajak Cinta
adalah puisi yang (l)'terlalu menggunii
pembaca seakan pembaca adalah sosok
beku yang tolol dan (2) pgalinengajak, •
pembacanya untuk beiimajinasi lebih men-
dalam karena terlalu dangkal, tidak seperti
puisi-puisinya Acep Zam Zam, Zawawi
Iinron hmgga Sutardji yang mampu mem-
bawa pembaca pada kenikmatan yang seru-
pa dengan membaca ribuan lembar sejarah
raanusia, filsafat hingga tasawuf.

Masalahnya, AMA memaksudkan kritik-
kritiknya itu kepada keseluruhan puisi
Hasta yang terrauat dalam antologi Tuhan,
Aku..., seroentara ia sendiri hanya mema-
parkan.analisisnya atas puisi Tuhan, Aku...
Dengan sengaja ia n^ea^baikan
keberadaan 60 puisi Tainnya, Itu terlihat
dari tidak adanya analisis AMA atas puisi
Hasta yang lain. Pengabaian itu dilakukan
karena AMA sendiii berkeyakinan, seperti .
yang dinyatakannya sendiri, "puisi Tuhan,
AAu... telah mewakili keselunlhan puisi
yang termuat dalam antologi tersebut".

Fkosedur kritik sastra AMA tersebut tak
ubahnya dengan prosedur penelitian dalam
ilmu pasti: metode induksi. Dari "fenomena
khusus" (sebuah gejala alanVsebiji puisi)
ditarik mepjadi sebuah "kesimpulan

umura". Bisakah metode '
ini diterima sebagai cara
dalam menikmati puluhan

. puisi dalam sebuah antolo
gi? Tentu spja tidak. Saya
punya dua ̂asan.
Pertama,jangankan

dalam mengapreai^i puisi,

bahkan dalam ilmu pasti -
pim, terutama lewat -
metode falsifikasi yang'
diintrodusir Karl Raymond
Popper, metode indiiksi
sudah diragukan
akurasinya. Jika kita me-
ngatalcan bahwa wama •
buluangsaituputihberda- '
sorkan pengamatan atas
seekorataupunjutaan ;•
angsa yangberwama
putih, kesimpulan kita •
tetaplah rapuh. Sebab, hanya dengan'mene-
mukan seekor angsa yang berwama hitam, •
maka kesimpulan bahwa angsa itu berwar-
na putih dengan sendirinya roboh.
Kedua, dengan metode kritik itu AMA

telah meinermukan sebuah antologi puisi '
tak ubahnya sebuah antologi makal^ar-
tikel/esai yang bisa diran^mm atau diwa- ■:

. kilkan oleh salah satu artikel yang paling,
iepresentatif. Ini pandan^ vang kurang
pas. Sebuah antologi puisi bukanl^ antolo
gi artikel karena hakikat puisi dan artikel
sendiri berbeda. Setiap puisi, Iiendati memi-.
liki tema yang sama dengan puid lainnya, ..
seperti anakiuhanipenyaimya, yang set^ •/
lah dituliskan, akanWkerabang sendiri,. . .
menempuh jalan hidupnya sendni. Dalam
sebuah puisi, selain memuat kekua^ ba-

hasan dan sehimpun mak- .•
na, juga merekam jejak dan
kontei^ di mana puisi itu
terdpta, Karenanya sebuahEisi memiliki nilai yang

as dan otentik yang t^ :
bisa disamakan dengan
puisi lainnya,

• Tentu saja saya tidak
sedang mendakwa kalau -
AMA tidak pemah memba
ca dan mengaualisis keselu
ruhan p'.isi Hasta. Bisa jadi
kritik AMA memang be-
rangkat dari sebuah pemba-.
caan yang komprehensif. .
Masalahnya, di sinilah . . .
prosedur sebuah kritik ;'',c f i
meiyadi penting, AMA
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.pff; ' Tuhan,
r ::Aik» tnjift MraTiilli Sojak CSrta'^
p'*' ■.■ ;:■■.■•;••

hanya men^iadirkan anali-
"  - sis ataa hanya (!) sebiji puisi

'  . 8^a. ■
. ̂  Dengan melakukan itu, jangan salahkan ■
jLca ada pembaca ya^ iseng l^rpikir; ja
ngan-jangan AMAini hanya membaca dan
mengapresiasi satu puisi tapi lantaa mengk-
laimnya fiebagai kritik atas seluruh
puisinyaHasta?

Mengkritik sebuah antologi puisi hanya
beriasarkan analisis atas (hanya) sebyi
puwi adalah praktik 'mistifikasi l^tik sas-
tra'. Ddam praktik kritik seperti itu, kri-
tikus tidak akan pemah bisa membawa
pembaca ke arah dialog yang
mencerdaskan, sebab i^tik itu tak pemah
jelas bagi pembaca. Dengan melakuJtan
praktik demikian, kritilais seperti sedang- .
berkampanye; "SudahJah, percaya s^a toh
dengan omongan saya..."

Inil^ dunia takhajhil dalam kritik sas-
^.AAWmungkinharusbelajarkepada >Mudal yang pendapatnya ia kutip untuk'
(membantunya) mengritik antologi Tuhan,
Aku... yang dengan detail dan tekun
'menelaiyangi' puluhan puisi Hasta dalam
pengantamya. Atau seperti Ignas Kleden
yang sanpt tekun,detail dan juga teliti
mengurai antologi puisi Joko Pinurbo,
Mo<±tarPabottingi,atauTodungMulya n
Lubis. Alasan ruang di koran yang sedikittak membuat prosedur kritik itu bisa di- ■
iMggar sekenanya. Kalau sebuah kritik tak
dimungkinkan dihadirkan dalam sebuah

. kolom koran yang sempit,ya... jangan
• memaksa. • ' , , ; ■

Den^ prosedur kritik yang nyata-nyata
rapuh itu, jangan heran jika A^ sendiri
teijebak pada kritiknya sendiri. AMA me-
nyatak^ bahwa antologi puisi ini sebagai,

• mitologi yang terbit terburu-buru. Dengan
, mengutipKangZainalArifinThohadanEvi

Idawati, dakwaan itu oleh AMA didiagnosis
. aldbatdarisemangat Hasta untuk bercang-

mh-canggih (sophisticated-deduktif)yang
kurang menghargai proses kreatif.

Setiap antologi puisi, lebih-lebih antologi.
pertama dari seorangpenyair, adalah doku-,men yang merekam proses kreatifsang^^air cklam bergelut dengan dunia kata-
^ngan kata lain (pinjam kata-kata Walt

Whitman), sehimpun puisi adalah milestone
yang raenandai seberapa berdarah seorangFenyair itu dilukai kata-kata.

ertanvaannya: tidakkah mengritik 61 puisi
hanya berdasarkan analisis pada sebyi
pu^i, sebagai pi^tik yang tidak menghar- ' •
gai proses kreatif seorang penyair?Siapa 'se^namya tak menghargai proses ■

(Zen Rachmat Suglto, Studi di UNY)'

Minggu Pagi,8 Mei 2005
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Addkah Kris is Moralitas dalam

Kesmmiraari Indonesia?
Oleh Richard Oh

.1^

II

SELAIN bahasa yang scring
ciisobut-scbul sebagni salah
satu biang yang mengakibat-

kan krisis sastra masa kini di In
donesia, moralitas juga sekarang
menjadi fokus para penulis senior
ataupun para akademisi. Saya me-
rasa sangat ternsik untuk memba-
has soal .krisis moral dalam sastra
Indonesia yang konon oleh bebe-
rapa penuUs senior ibarat tubuh

' 'y3"g stjdah kehilangan kepala.
Yang diinaksud penulis-penulis ini.
tentu saja adalah sastra modem se-
akan-akan sangat teijerumus da-
' lam persoailan eros dan erotisisme
ketimbangmoralitas.
Pergunjingan soal moralitas

muncul dalam kesusastraan dan
kebudayaan pada awal agama mu-
lai tersebar luas dalam peradaban.
Sebelumnya moialitas dalam kar-
ya-karya drama ataupun mitos Yu-
nani terasa sangat terbuka dan si-
fatnya tidak mengkhotbah, tetapi
lebih sering merupakan sebuah
imgkapan dari kehldupan, atau le
bih tepatnya seperti dlsebut oleh
Nietzsche, The Gay Science, yang
intinya adalah bahwa moralitas
pun merupakan suatu aspek ringan
atau komedi dalam kehidupan Idta.
Moralitas menjadi momok yang se
ring dipergunakan oleh para waji,
keagamaan untuk menindas par^_
pemikir dan pekerja kesenian se-
lama berabad-abad. Walaupun de- .•
mikian, dari masa ke masa, dari '
peralihan zaman pencerahan hing-
ga ke era Victoria hingga masa ki-

. ni, moralitas tidak hentinya digem-

. pur oleh para penulis dan seniman
dl mana pun.
. Adalah suatu pemikiran yang sa
ngat kolot dan antimodemisme un
tuk meneropong saistm Indonesia
saat ini bagaikan seorang moralis
yang merasa jijik melihat kenya-
taan bahwa dunia yarig bajik dan
sangat sempuma yang dihuni me-
rcka sudah henibah begitu dah-
syatnya. Keberatan mereka seha-
rusnj'a ditujukan pada persoalan
kehidupan masa kini yang mcmang
•scjak perang dunia k^ua telah

iLsang, daripacla menekan para pe
nulis sastra masa kini" yang ingin
membawakan berbagai kompleksi-
tas kehidupan masa kini dalam
karya-karya mereka. Keberanian
dari para penulis ini; menurut saya
patut kita puji, karena penulis-pe
nulis ini telah beranjak jauh dari
zaman di mana sastra masih di-
tindas oleh kekangan masyarakat
ataupun agama, seperti pada masa
Flaubert, yang kaiyanya Madame
Bovary dihujat sebagai amoral, dan
zaman DH Lawrence, yang karya-
nya Lady Chatterly's Lover diang-
gap mesum, dan James Joyce de-
ngan karyanya Ulysses yang ter-
paksa harus diterbitkan di Peran-
cis, karena dianggap pomo! Tetapi
sebelum para penulis berani ini,
mereka sudah punya kolega yang
tidak kalah beraninya: Daniel Da-
foe di abad ke-18, dengan kaiya
yang berani Moll.Flanders tentang

■pelacuran, di abad ke-16, Rabelais
dengan karya Cargantua and Pan-
tagruel yang heboh karena kebe-
raniannya mencatat kebobrokan
manusia dalam detail-detail yang
berani, dan Chaucer, di abad ke-14
bahkan sebelum Shakespeare, de-
ngdn karyanya Canterbury's Tales,
mdukiskan keanekaragaman ka-
rakter manusia dari yang munafik
nin^a yang seronok. ■

•  - D,i masanya, penulis-penulis ini
dianggap sangat kontroversial dan
sering ditinqjas oleh para wali aga
ma ataUpun penguasa, tetapi hari •
ini mereka kita anggap sebr.gai
pahlawan-pahlawan sastra yang
kaiyanya dipelajari oleh siswa-si-
swa di sckolah di segala pcnjuru
dunia.

Penafsiran pada suatu kaiya sas
tra memunt saya menjadi proble-
matika kalau tolok ukumya adalah
moralitas. Penulis sastra tidak ber-
tanggung jawab pada suatu masya
rakat ataupun pembaca akan ke-
absahan moralitas mereka dalam
karya-kaiya yang ditampilkannya.
Seorang seniman menciptakan se
buah karya tidak berdasarkan sua

tu konsensus mas.sa ataupun masa,
tujuan akhii* dari sebuah karya bu-
kanlah beta pa tingginya nilai mo
ralitas yang dicapai tetapi seberapa'
jauhnya estetika ataupun moralitas
yang ̂ anut sekelompok masyara
kat dapat digeserkan. Karena me-
•lalui tiap peigeseran ini, yang se-
benamya juga merupakan cermin-
an dari masj'arakat itu sendiii, ma-
ka tcrciptalah karya-karya terobos-
an besar. Persoalan menjadi sema-
kin runyam ketika penulis-penulis
yang berani menulis karya-karya
yang berani dikaitkan dengan ke
bobrokan pribadi mereka. Atau
mereka dianggap pengaiTih negatif
yang merusak serat moralitas ma
syarakat.

Di sini letak kemunafikan suatu
komunitas. Karena di satu sisi para
seniman diminta untuk melakidcan
terobosan dengan berani dalam
karya-karya mereka, di sisi lain
mereka juga diberikan batas-batas
kelayakan yang dianggap merupa
kan konsensus umum yang perlu .
diperlahankan. Alasem mereka se-
lalu adalah bila tidak pilar-pilar -

. kesusilaan sipil akan roboh. Apa-
kah kehebatan suatu masyarakat
dan kemandiriannya bisa diroboh-
kan oleh karya-karya seni? Perta-
nyaair selanjutnya adalah bagaima-
na suatu karya seni bisa ihdaku-
kan terobosan dengan batas-batas
seperti ditetapkan oleh para pe-
tinggi moralitas itu? Saya kira per-
tanyaan balasan yang tepat adalah
kenapa pula kita perlu takut de
ngan kaiya-kaiya berani ini? Kalau
kita tidak ingih anak-anak kita
iv.embaca kaiya-kaiya teilentu,
atau pemikiran kita bahwa mereka
masih belum siap membaca kar
ya-karya tertentu, kita bisa mela-
rang mereka untuk tidak membaca
kaiya-karya itu. Jadi batas-batas
kelayakan pada karya sastra tidak
perlu kita pergunjingkan sebagai
persoalan publik tetapi membatas-
kannya menjadi suatu persoalan
individu. Seperti juga bagaimana
kita menyambut dengan gembira'
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buku-buku berbobot moralitas
tinggi, kita seharusnya juga bisa
r^enyambut dengan toleransi yang
tinggi buku-buku yang berani me-
nerobos 'batas-batas' kelayakan
itu. Keberatan kita dan ket-.kutan
kita menerima karya-kaiya terse-
but hanya mencerminkah keang-
kuhan supremasi morabtas kita
atau mcmberikan kosan soakan ba-
tas zona ke - manan pribadi sedang
terancam.

Di sini kita periu bedakan antara
erotisisme dan pomograb, karena
kedua hal sering disalahtafsirkan,
atau menjadi tercampuraduk da-
lam pembahasan soal kelayakan
dalam satu kaiya seni. Eros dan
erotisisme oleh Octavio Paz digam-
barkan sebagai kecenderungan
yang normal bagi manusia yang
punya imajinasi dan budi pekerti.
Berbeda dengan hewan yang dalam
tindakan seksualnya hanya untuk
mereproduksi, menurut Octavio
Paz, manusia mempunyai kapasitas
untuk merasakan kenikmatan dan
punya daya imajinasi yang tinggi
untuk menambali nilai kenikmatan
itu dalam hubungan seksual. De
ngan demikian, erotisisme adalah
bagian yang wajar dari fakultas
manusiawi, sedaingkan pomografi
adalah suatu penghasutan indera
yang tidak mempunyai nilai ima
jinasi. Repetisi imaji yang ditam-
pilkan untuk mcnggugah borahi
terlihal jelas sangat mekanis clan
tidak mempunyai nilai-nilai esle-
tika ataupun tujuan lain.sclain
menggugah instihg-insting purba
dalam diri kita.
Berbicara tentang estetika dan

etika, perlu juga kita bahas apakah
sebuah karya perlu ada sebuah tu
juan etika yang konkret. Perlukah
sebuah karya punya misi moralitas?
Inilah antara lain hal yang sering
dipersoalkan dalam pembahasan
krisis moral dalam kesusastraan
kita. Persoalan ini menurut saya '
akan sangat sulit diselesaikan ka
rena kalau kita serapkan apa yang
ditulis oleh Nietzsche dalam kar-
yanya The Genealogy of Morals,
maka sangat jelas sekali bahwa se
harusnya kita menanggapi perge-
sei'an moralitas dalam karya seni
dengan keringanan jiwa. Karena
persoalan moralitas akan sangat
relatif. Bagaimana seseorang
mengukur batas-batas etika yang
seharusnya ataupun seharusnya ti
dak dilanggar dalam sebuah karya?
Apakah kaiya-kaiya seni hams
merujuk pada suatu pakam mora
litas suatu kepercayaan ataupun

siiatu konsensus massa? Bila c!e-
mikian halnya, saya kira kar-
ya-karya yang diciptakan tidak la-
gi bisa dikatcgoiikan sebagai karya
seni, tetapi lebih mendekati kar-
ya-karya hymna bagi suatu keper
cayaan.

iUntutan pada seorang seniman
menjadi seorang panutan moralitas
tinggi meniuTJt saya adalah penaf-
siran yang salah pada fungsi se
orang seniman. Penafsiran ini se-
akan menempatkan seorang senim
an pada posisi seorang pengkhot-
bah ataupun seorang wali terhor -
mat dari suatu masyarakat. Pemi-
kiran demikian sangat beilolak be-
lakang dengan kenyataan posisi se
orang seniman. Seniman di bidang
mana pun senantiasa akan tetap
merupakan manusia maijinal. Po
sisi mereka, bila bukan kai-ena da
lam realitas mer'cka memang teqjo-
jc)k ke pinggiran kehidupan, adalah
pilihan mereka sendiri dalam me
nempatkan diri di pinggiran se-
hingga mereka dapat menyaksikan
ataupun menoropong dunia dari
dekat, yang kemudian, melalui ke-
pcdihan hasil pergelutan kehidup
an mereka dengan dunia ataupun
kejeliannya dalam mengupas kehi
dupan di hadapan mata mer-eka,
akan menjelma menjadi keorigina-
litas kaiya-karya seniman itu.
Lihat dalam sejarah kesusastr-a-

an dunia dan Anda akan mene-
mukan nama-nama besar.seperti
Rimbaud, penyair muda yang ber-
henti mcnulis syair pada saat dia
bcr-umur 20 tahun, yang mempu
nyai metode khusus mengakscs ke-
aslian jiwanya dengan membius
otaknya dengan rangsangan alko-
hol dalam kuantitas yang tinggi.
Pelbagai penggunaan obat terla-

■ rang juga dilakukan oleh penu-
lis-penulis besai; seperci dengan
opium oleh Gr'aham Greene. LSD^'
oleh semua penulis generasi Beat
nik dari AUen Ginsberg hingga Ja
ck Keniac, dan di era 80-an, ko-
kain oleh Jay Mcliinerrry, dan al-
kohol, pilihan Bacchus favorit ra-
ta-rata semua penuhs, dari ̂ illiam
Jhulkner hingga Dylan Thornas.
Mereka ini manusia besar dalam
kesusastraan yang gagal dalam ke-
tertiban kehidupan sehari-hari.
Mereka jauh dari manusia sempur-
na yang didambakan banyak
orang. Karya-karya rhereka dicip
takan juga bukan untuk diukur da
ri segi bobot moralitas pribadi me
reka, tetapi dari kedalaman jiwa '
mere^ttyahg lahir dari pergesekan
mereka clengan dunia.

Sampai di sini, saya mendengar
,  keluhan sang mor'alis yang mena-
nyakan, "Jadi apa fungsi sastr-a se-
benarnya?" Sastra menurut saya
adalah muntahan balik dari seo-
r-ang penulis kepacla masyarakat-
nya. Keberanlannya dan ketulusan-
nya dalam berkarya adalah keo- .
riginalitas suaranya. Perkembang-'
an sastra sudah lama berge.ser dari
karya-karya sastra yang genlil.
Karya-karya penuh bobot mor-ali-
tas Jane Austen hingga Nathaniel
Hawthorn sudah tergeseroleh kar
ya-karya pembangkang sbperti
Flaubert, James Joyce, DH Law
rence, Baudelaire, dan pada era
modem oleh hampir semvia penulis
berani dari Jean Genet, Allen Gin
sberg, Bukowski, John Phnte hing
ga oleh pemenang Nobel tahun
2004 Elfriede Jelinek. Hampir se
mua tabu dalam kehidupan sudah
dilabrak oleh penulis-penulis ini.
Adalah sangat egois bagi para pe-
tinggi moralitas di negara kita me-
nuntut bahwa penulis-penulis kita
kembali ke zaman abaci peitengah-
an dan mengabadikan karya-karya
mereka pada kebesar-an moralitas
dengan huruf M besar, .sedangkan
perkembangan sastra dunia sudah
berlaju demikian maju clan sudah
lama meninggalkan rambu-rambu .
moralitas yang masih dipersoalkan
kita. Karena selain tidak mungkin
memutarbalikkan pcr'kembangan
masa, saya rasa tuntutan para pe-
tin^ moralitas ini sangat meng-
ganjal perkembangan sastra di ne- .
geti ini. Per-soalan moralitas seha
rusnya dibahas dalam konteks di
luar kesenian seperti dalani fomm
kebatinan ataupirn dalam kajian .
sosiologi. Karena persoalan mora
litas sangat berseberangan dengan
penciptaan kaiya seni. Seniman ti
dak kenal rambu-rambu moralitas-
dalam penciptaan mereka. Yang cli-
sasarkan dalam setiap karya seni
bukan lagi capaian moralitas,
tetapi capaian originalitas dalam
suara, visi ataupun estetika. Sastra",.
dunia sudah mencapat litik capai-^i
r.n yang begitu maju sehingga ia
tidak la^ mencoba mengupas mo-
r-alitas manusia tetapi lebih pada
bagaimana menangkap clilcma
ataupun paradoks manusia dalam
sekeping kehidupannya. Kadang
bahkan tanpa suatu tujuan atau
pun subyek yang jelas, selain pot-
ret-portret kccil suatu k.ehidupan
seperti yang ditampilkan dalam ce-
rita-cerita penulis Siciha Gioyanrri
Verga.
Menutup penulisan ini saya ingim

••
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mengiitip Oscar Wilde, juga salah V
satu spirit pembangkang dalam ke-
susastraan yang ditindas.oleh para
petinggi moralitas masyarakatnya
pada masanya. Dia mengatakan
bahwa kebenaran.tidak lagi benar i:
bila ia diterima oleh semua pihak.
Semangat sctiap pdceija kreatif ^
adalah bagaimana berbagi kebe-
naran individunya dengan dunia di ~
mana dia bercokol. Persembahan ii
mereka yang diperoleh dari te- )'i _
tes-tetes darah ji\va mereka meru^i f '■
pakan ungkapan kecintaan atiiu- •' •;
pun ketulusan mereka pada dunia.v^'
Penindasan, penghujatan, pendak-i-^";
wahan nogatif pjida kaiya-karya '
seni suduh bukan hal buna lagi ba- "■ v
gi mereka, dan tidak pemah ber- 1>
hasil menghalangi mereka, bahkari ^
malah mengobarkan semangat mej-'"'
reka, untuk tetap menampilkari ti- -Z
ap kaiya mereka dengan'kebera- [i
nian dan ketulusan yang tidak da-
pat dikompromikan. ♦ * *

RICHARD olt' i!
Direktur Toko Buku QB ji

Kompas,8 Mei 2005



Kritik Sastra
Indomsiadari

Austmlid
TIDAK banyak kriiikus sastra Indonesia
dari luar negcri. Kcbanyakan kiitikus
yaiig jiimlalinya scdikii iui adalaJi para
pcngamat Indonesia aiaii Indoncsianis
yaiig mcmfokuskan kajiannya udak hanya
pada sastra, ictapi jiiga tcrhadap biidaya,
sosial, ckonoini, juga politik Indonesia
scbagai studi kawasan.

KESUSASTRAAN Indonesia sendin
bukaalah kesusastraan yang telah
beiTimur tua. Kosusaslraan ini lahir
pada awal abad ke-20 atau akhir abad
ke-19. Berbeda dengan kesusastraan

Jawa yang jauh lebih tua dan banyak menjadi
kajian kritikus asing, khususnya Belanda, se-
hingga nama semacam Zoetmulder (dengan Ka-
langwan-nya) yang telah lama menetap di In
donesia sudah menjadi bagian integral mengenai
sastra Jawa. >

Dalam sejumlah ensiklopcdia mengenai ke
susastraan dunia, kesusastraan Indonesia soring
kali tidak dimasukkan atau dijadikan entri. Sa-
lain tradisi sastra Barat, sastra lain yang sering
dijadikan entri, misalnya, sastra China, Jepang,
India. Arab, dan Israel, balikan terkadang malah
Filipina. ' •
Dari sedikit kritikvis negara lain yang mengkaji

kesusastraan Indonesia, yang paling terkenal ten-
tu saja A Teeuw dari Belanda. Kemudian Clau-
dine Salmon dari Perancis yang banyak mengkaji
sastra Indonesia Tionghoa, atau Harry Aveling
dan Keith Foulcher. dari Australia. Sclain itu,

• dapat disebut tokoh-tokoh lain semacam Henri
Chambert-Loir, VI Braginslcy, E Ulri'ch Kratz,
Doris Jedamsky, dan Pamela Allen.
Pamela Allen adalah seorang dosen dan pe-

.neliti studi Indonr.-.ia, khususnya bidang bahasa
dan,sastra, dari University of Tasmania, Aus
tralia. Selain itu, Allen juga seorang penerjemah
sastra, baik Indonesia-Inggris maupun Ing-

giis-Indonesia, yang telah diterbilkan di sejum
lah media massa seperti di The Jaknna Post dan
Menngarie (Jakarta: Lontar). Pada pertengahan
tahun lalu bukunya yang berasal dari diser-
tasinya, Rcadmg Matters: An Examination of
Plurality of Meaning in Indonesian Fiction
1980-1995, yang diterjemahkan oleh Bakdi Soe-
manto menjadi Membaca, dan Membaca Lrgi,
[Rejinterpretasi Fiksi Indonesia 1980-1995, di
terbilkan di Indonesia.
Kajian Pamela Ali.en atas dua belas novel

Indonesia periode waktu tersebut scbenaimya
beranjak dari teori-teori respons-pembaca yang
mutakhir, seperti kajian materialisme kultural,
post-modem, dan posf-kolonial. Kedua belas no
vel yang menjadi subyek kajian . Allen adalah
kaiya-katya tetralogi Pramoedya Ananta Toer
{Bumi Maniisia, Anak Semua Dangsa, Jejnk
Langkah, Rumak Kaca), tiga novel Mangim-
wijaya [Buning-Burung Manyar, Durga Umayi,,
Burung-Burung Pantnu),'dan karya-karya Putu
Wijaya [Sobat, Perang, Teror, Kroco, Byar.Pet).

PADA landasan teorinya, Pamela Allen meng-
Uraikan relativitas makna dalam sebuah teks
yang didasarkan pada sejumlah pondapat dalam
kawasan la«ri rcspons-pembaca atau kekual-
an-pcmbaca menumt islilnh Belsey. Mcskipun
fokus dan po.sisi kritisnyu'bcrvariasi, menumt
Allen, pendekatan-pendokatan dalhm kaitik sas
tra itu mempertanyakan obyektivilas teks ter
sebut. Dalam praktik 'itu, berarti penaksir-
an-kembali dan penataan-kembali peran penga-
rang, pembaca, dan teks tereebut dalam proses
"mcnciptakan" suatu kaiya sastra. Kalau sebuah'
teks tertentu dulu dianggap sebagai satu produk
dari pengarangnya, dan oleh karena itu dianggap
penting dan menjadi "hartamilik" pengarangitu;
pendekatankrilis "kekuatan pembaca" akanme-
nolak pondapat tentang pengarang scbagai pen-
jaga makna dalam sebuah teks. Pendek. kata,.
menuixit Allen, teks itu bebas dari "tirani penga
rang" (halaman 1). _
.  Pada bagian ini Pamela Allen nicngutip se
jumlah tokoh yang mengkaji masalah inteipre-
tasi teks, mulai dari Hirsch, Juhl, Wimsatt dan
Beardsley, Barthes, Denida, Gibson, Riflaten-e,
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Poulet, Jauss, Iser, Rsh, dan kemudian mem-
fokuskan kajian teorinya pada pemikiran tiga
tokoh' interpretasi yang lebih kemudian,
Eco, Belsey, dan Easthope. ,. . . ;i
Baku Membaca, dan Membaca Lagi ini terdiri

atas enam bab: (1) Pokok-pokok Masalah dalam
Intei-pretasi, (2) Kisah-kisah Nasion (I)-Realisme |
Sosial, (3) Kisah-kisah Nasion-(II)-Neo Regie-i
nalisme, (4) Anli Intelektualisme: Alegori, Imaji,.
dan Sastra Teror, (5) Pembacaan Pasca-modernis,
dan (6) Pembacaan Pasca-kolonial. Buku ini di-
awali. dengan, sebuah pengantar dari Prof Dr
Benny Hoed, pengantar dari penulis, dan intisari;
serta diakhiri dengan sebuah kesimpulan. •
" Dari hasil analisisnya , Allen menyatakan bah- i
wa ikUm sastra Indonesia pada periode
1980-1995 ditandai oleh perputaran perdebatanj
sastra, di aritaranya yang paling 'umum adalah.
masalah seni berpihak dan kemungkinan uni-
versalisme dalam sastra, atau yang lebih dikenal
dengan Polemik Sastra Kontekstual. Keterlibat-,
an politik dalam sastra sering diutamakan dalam!
diskusi-diskusi sastra, baik dari sudut pandang.
pengaruh rezim. politik kala itu terhadap tin-
dakan penulisan'kreatif itu sendiri, dan sampai di
mana kaiya-kaiya individual seharusnya dibaca
sebagai pemyataan politik. Yang berbarlng di
belakang perdebatan tersebut adalah tumbuhnyh
suatu sastra antu-ealis, yang menuntut tempatnya |
di samping realisme yang menjadi basis dari '
nbvellndonesia periode modem.
Periode tersebut juga ditandai oleh minat yang

dii-evitalisasi dalam tradisi regional; Ini diga-
bungkan ke dalam' pertunjukan teatrikal dan
kaiya-kaiya sastra dalam cara-cara yang ter-
kadang melayani kebutuhan pemerintah Orde
Bam untuk keselarasan dan stabilitas yang justm
mempakan tantangan pada kebijakan-kebijakan
itu sendiri (halaman 251).

❖

KETIGA penuUs yang dibicai'akan dalam buku
Allen ini mewakili berbagai titik pada kontinum
reaUs-antirealis dan kontinum" nasiona-
lis-neo-regionalis. Kaiya-kafya Pramoedya jatuh
persis pada ujung keduanya: realis dan nasi-
onaUs. Karya-kaiya Mangunwijaya mencemiin-
kan realitas yang bisa dikenali-nasion Indone-"
sia-yang menggabungkan«^berapa unsur ek-^
sperimentasi, fantasi, dan tradisi wayang. Kar-'
ya-karya Putu Wijaya, sebaliknya, memgakan
antitesis dari tulisan Ptamoedya: fantastil: dan ,
bersifat tidak langsung, dan Putu mencampur hal j
tersebut dengan pihjaman-pinjaman liberal dari;
tradisi Bali dan Jawa. . ' .
Meskipun neoregionaUsme mempakan ciri

yang penting dalam beberapa kaiya Putu Wijaya
dan Mangunwijaya, mereka memasukkan wa
yang ke dalam kaiya mereka dalam cara-cara
yang amat berbeda. Mangunwijaya merajut acu-
an' dan analogi wayang ke dalam wacana yang
sebagian besar realis, sementara Putu Wijaya
mengambil lisensi besar sekali dengan Maha-
barata dalam narasi-narasinya yang diskursif
dan fantastik.
Berlawanan dengan hal tersebut, narasi "tet-

.mlogi Pulau Bum" Pramoedya tidak mengan-

dung jejak ti-adisi regional seperti y^g dmmbil
Mangunwijaya dan Putu Wijaya. :,Tetralogi itu

yakni«f ditulis dalamtradisi realisriie yang miiriu, dengan
mencerminkan • keterlibatan Pramoedya pada .
proyek modemis dan penolakannya terhadap
banyak unsur kebudayaan regional "feodal",yan^
ia anggap. bertentang^ dengan kemajuan bang-
sanya (haiaman 252). . , : . ■ - .
Dalam novel-novel Prahi, suara pengarang itu

terdengar paling jelas dalam kisah-kisah ketika - i
Minke beigelut melawan warisan Jawanya; khu-- ̂
susnya pada bagian yang mengisahkan inter^si '
Minke dengan ibunya. Menumt Allen, pgnolakan
Pramoedya terhadap warisan Jawanya jaiA lebih
tegas daripada penolakan Minko dan, oleh karena ;
itu, ia sungguh-sungguh berselisih pahani dengan
Ngugi Wa Thiong'o yang .menyatakan bahwa ,
nienolak bahasa-ibu seseorang akan mengha-
puskan identitas diri kultui-al or^g t^ebuty
Pramoedya juga tidak akan menyetu.vii pemya- '>
taan Memmi tentang buruknya' pen^di]^ Jco;:..
lonik; Pram malah bersjmkur atas pendidikan
Belauda yang ia terima; ; ,
Demikian pula dalam Bnrung-Burung Ma-

hyar, dalam konteks pembacaan post-kolonial,'
kita sering "mendengar" keyakinan Mangun- .
wijaya bahwa dekolonisasi' seharusnya- mem-;
pakan proses menolak kolonisasi tanpa .pwlu.
menolak orang Belanda. Hibriditas Teto^^;^ .i:
tokoh utama Burung-Burung Manyar,
mempakan pemyataan politik M^gun- ,
wijaya dan sumbangan pemikirannya y
terhadap kondisi "pasca-Indonesia" yang
amat heterogen.
Novel-novel Putu Wijaya yang interd-

gatif (dan justm tidak bersifat deklaratif .
atau imperatif) menampilkan suara peng-

I  arangnya yang hadir,dalam bentuk yang .
I  lebih menengahi. Suara pengarang itu ha(to.
karena memang diajukan Putu dalam no-
vel-novelnya yang juga ia ajukan dalam esai;
dan wawancaranya guna mengerti makna dan

I  keberadaan manusia; (halaman 255).:; ;
Pembacaan Pamela Allen memang berang- ■

kat dari tiga model pembapaan: 1) mate-
riahsme kultural dari Raymond William,- 2)'

'  pembacaan post-modem, dan 3) pembacaan
'  post-kolonial. Dalam kajian twrinya, Allen
mengemukakan sejumlah teori yang mem-.,;
bebaskan teks dari pengarangnj'ai.meski de- ;
niikian, dia mengakui suara pengarang tidak ;■

• dapat "dibungkam" dalam analisisnya ini. , .
Dengan begitu, pembacaan atas karya-kaiya
Prpmoedya, Mangunwijaya, dan Putii Wijaya .
dalam konstelasi kesusastraan dan kondisi —
sosial politik Indonesia pada umvimnya men- ^
jadi lebih lengkap dan menarik, apalagi dia ■
orang Australia yang meUhat Indonesia d^ri '
luar.

Kajian AUen terhadap ketiga kaiya,
pengarang besar pada periode akhir abad,,
ke-20 itu mempakan suatu ^gm seg^ V
'dalam kritik Indonesia, apalagi kritik sas-,.,
tra Indonesia telah kehilangan 'Taus Kri
tik Sastra 'Indonesia" HB Jassin. .Pub-^,!;
likasi atas karya-karya ihniah semacaiii^ *
dirertasi ini mempakan hal yang pp-v^
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sitif sehingga publik dapat mengikuti
perkembangan keilmuan, khususnya i,
kritik sastra, sehingga tidak ter- j
kxirung dalam menara gading per-
pustakaan yang hanya dapat dl-. '

. baca dl tempat dan dilarang un- i.i
tuk mengopinya. Juga tenna- j!
suk terjemahan semacam ini 't §$
yang turut menyemarakkan
kritik sastra Indonesia. j;

i  . • NURHADIBW , " i
,  Dosen FBS Universitas Negeri r

YbgyaA:arfa, ' »
Kini Tengah Mengikuti ii

Program S3 Sastra di UGM jj »»
,  Yogyakarta . "
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SASTRA INDONESIA-PELAJARAN

I
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I

Peiajaran bahasa

■  Indonesia masih

terlaiu teoretis.

Siswa masih diminta

"mengukur" pulsi,
bukan menikmatinya.

■ ■ scbiilJ<an tiga
/ # ■ ■ piiisi karya Chai-

■  ril AJiwai'," kala
Hfl scorang giiru

SMA kc[)a(ia mu-
ridiiyn.
"Aku. Krawaug-Bckasi. dati...,"

sang muricl lak menyelosjiikiin
kaliniatnyn. WajaJinya borscinu
nicrali." "Yjuig satu vggak talui,
Pak Guru," kataiiya sclclali lerdi-
ani bcbcrapa saiit.

Begitu niininikah pengctalniuii
siswa-siswi st'kolnh zanian sek;i-

ning tcntang karya sasbn iicgeri
ini? Bcnarknh niercka lianya kc-
nal scpinUis maoslro sjisPti Indo
nesia sc|>:rtj Cliaiiil Anwar. H.B.
Jassin. dan Sulan Takdir Alisjali-
btUia dengan basil kaiyanya?

Butiih pcnciiUan iintuk menja-
wabnya. Yang jrlas, sei>crti kain
Agung. siswa keias III sebiiali
SMAswasla. [xdajanm batiasa Irj-
\doncsia bukan favonbiya. Dia pa
ling lidak suka incnmgkai kata

,'ls •.

i
untuk disusun menjadi sebuah
kju^uigan ataii puisi. "Rihet benen
gi<e nggak bisa," ujiu-nya. Dia le-
bih suka bciguimil dengan soal-
soal hitiingan yang tijlimet alias
mateinnlika kareiia nierasa leblh

tcrtantang.

Ribdl Jangan bui u-burii nio-
nyalalikan Agung. Ini nicmang
acla sebabnya. Bahasa Indonesia
clari sekolah dasar hingga pergu-
ruan tinggi diajarkan sebagai tco-
ri. bukan untuk dihayati dan dira-
sakan sebagai sebuah kcindaii-
an. ik'lasiin (ahun di bangku se
kolah. piira siswa hanya hcrkiitat
clan beriilang-ulang meinbahas
granialika baliasa Indonesia
yang scbenarnya (ak terlalii ,
koniploks. "lerlalu banyak leori
(laiipada praktek." kala Andrei
Aksana. ixjnulls novel Ciiita 24
Jam.

Novclis Anita Kasttibi ni'endu-

kimg pornyalaan Atuirci. fa
ineinbandingkan kondisi ini do-
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i; ,.mr
ngaii filtn Dead Poet Society yaiig
dibintangi Robin Williams. Da-
lam film iUi,.digambai-kan ada se-
orang giini yang tncrobek buku
pelajaran siisU-a yruig amat tecre-
lis dan memberi siswn kcsempat-
an bcniprcsiasi lerhadap suatu
kai-ya sastra. la juga mcmberi-
kan kcscmpalan bagi mtirid-mu-
ridnya untiik menghasillcm kar-
ya saslra. Di film ini, pelajaran
sastni yang menibosimiam bisa
monjadi begltu menaiik.

Siapakah yang siilah? Departe-^
men Pondidikan Nasional sebe-
nai-nya siidah berinisialif meng-'
ubali mala pelajaran bahasa. In
donesia nienjadi baliasa dan sas-
UTi Indonesia untuk SD-SMA Ini
terluang dalam Kuiikulum Ber-
basis Kompelensi TalUin 20O4.
Tujuannya adalali mcngalasi mi-
ninuiya pengetaliuan saslra di se-
kolali. Seliap minggii, solama li
ma jjim pci'lcmiian, setiap murid
mendapalkiui maleri seal meni-

.baca, .mcnulis, berbicara, dan
niembual karya sasUai. Terma-
suk memahami karya-karya sas
tra yang lelali ada.

"Inlinya, kami ingin mcngajak
mtiiid-mtirid agar mengerli di
mana koitukilian scbuali kcirya
&asija seliingga tumbiih rasa ein-

la kepada siislra dalam diri mcre-
ka. Dari, siliilab sebtiah" kaiya
saslra akan icrcipta," kata Kepala
Bidang Pcngembangan Babasa
dan Sastra Pusiit Bahasa Depar-
lemon Pendidikan Nasional Siigi-
yono.

Sclain itu, Pusat Bahasa mcng-
gelar beberapa kegiatan yang le-
bih aplikatif dan menjangkau se-
miia provinsi. Salah satiinya
mengadakan Bcngkel SasU-a
yang diselenggarakan saat Bulan
Bahasa pada Oktobcr setiap la-
bun.

Bcngkel Sastra adalali sebuali
workshop bagi siswa-siswi seko-
lab utusan dari semua provinsi
untuk melakiikan kegiatan stis-
Ij'a, seperti menyaiiyikan puisi
(musikaiisasi puisi), berlatili
membiiat puisi, mengapresiasi
puisi, dan menerjcmahkan puisi.

Dalam kegiatan itu, para utus
an sekolali juga bisa bertemu
langsung dengtui para sasimwan
dan berdiskusi. "I^ni tak hanya
membawa mei'eka ke masa icilu,
tapi juga bjcara tren sastra," kata. >
Sugiyono. , '

Pokoknya,menurutSugiyono, •
ada dua hal yang bendak dicapai
dcngaii diselenggarakannya aca-
ra ini. "Mereka pabam tema, visi.

dan misi karya sastra tersebut
dan mereka juga taliu di manale-
takjceindaluin karya sastra itu,"
tuturiiya." Sayang, selain ivaktu-

. nya tei'batas, yang ikut cuma sis-
■ wa pilihan.

. Tak hanya pemerintali yang
peduli pada pendidikan sastra.
Sastrawan Taufiq Ismail bersama
majalali stlstra Horison aktif me-
nyelenggarakan berbagai kegiat
an yang bertujuan mcmbina sas-

.tra d;ui murid sekolah hingga
maliasiswa. Programnya adalali
mengisi lubang yang dibuat oleb
pendidikan sastra kita: meniba-
ca. "Ada enam program kegiatan
yang tujuannya meningkatkan

budayaniembaca buku sastra se- •
hingga niei-angsang siswa-siswi
untuk menulis," kalanya. '

Prograjii tersebut di antaranya
Sasti-awjui Bicara Siswa' Berta-
nya (SBSBj.yangmenghadirkan
sastj-awan ke sekolah-sekolali,
Menibaca, Menulis, dan Apresia-
si Sasb^ (MlvlAS), yang dituju-
kan bagi para guri baliasa daqf;,
^stra, serta program I^akilangit^

, yaitu nama scbuah rubrik sastra
di majalali Sastra yang menjadi
acuan dakun niaia pelajai'ari'b%^
hasa dan siislm di sekokih.



program-program cli atas, ada se-
jumlali program lain yang bertu-
juan mcmacu minat slswa pacla
sastra, seperti lomba.pcnciptaan
karya sastra.

Program-program daii luar pe-
merinlali lianya bisa menambal
sckian pci-sen dari kibang yang

ditinggalkan olch Icmahnya kuri-
kulum. Namun. perubaban kuri-

' kulum juga tak mungkin berhasil
^  jika slswa tak dikepung olch kai-
ya sastra. Tak kenal maka tak &n-
yang, biikan?
• da candraningfum/mawar/yohanes
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Dari Rumah Dunia

ke Pin^ir Kali ^
Para pcnggial siistra iiicncii>

lakan cara tcrsencliri unluk

niengembangkan sastra cli
baayak kalangan. Misalnya saja
pcniilis cerita pctuick clan novel
Gola Gong. Bciviuna isUiiwii, Tya-'^'
'I'alanka, ia mcndinkan komiinilas
bolajar saslra cli Koinpleks Mcgar
Alatn 40, Ciloang, Scnuig, I^ai\tcn,
tiga taluin lain.

Rnniah Diinla, clcmiklan laima

sanggar itu, semula lianya cli-
inaksuclkan scbagai peninslaka-
an iiiUuk nicniandng ininal l)aca
anak-anak cli lingkiingan sokitm".
Tcrnyala tcmpat iUi berkenibcuig
nicnjacli pnsai pcngajaran kcse-
nian dan sastra. Anak-an:ik diaja-
II mclukis, bcrmain lealcr. dan
incnnlis piiisi ataii ceipcn sccara
gratis.

Hasilnya, banyak jebolan Ru
mah Dunia yang teiali menclur-
kan ceiijen atau novel. Misalnya
s;ija novel Gerimis Terakhir k;ir-
ya Qizink La Aziva (Mizan,
200'1), Mana BUiadariku? karya
Ibhu Adam Avicena (Beranda

Mikmah), clan SayafhSayap Aha-
bil karya Firman Vcnayaksa
(Manclar UtamaTiga).

Hal yjuig sama kita jumpai di
Runuili Cjiliaya (singkatan clan
Rumah Membaca clan Hasilkan
lurya), yang ciiasuh oleh orgcuii-
s<asi pcnuiis Forum Lingkju* Pena
(FLP). Pcnclirimi Rumah Cahaya
adalah petaksanaan program

FLP untuk membcrikan bckal

bagi anggola-anggoianya agar
dapat bcrkarya cialam bidang
sasUu

Saat ini Rumah Cahaya acla di
clua Icmpat, yailu cli Depok Ti-
mur clan di dckat Pasar Cii)iuk.
Jakarta BaraL Di Dcpok, anggo
ta Rumah Cahaya kobanyaJcan
adalah mahasiswa. Di Pcnjaii-
ngan, anggolanya adalah ;uiak-
anak usia SD-SM P dan buruh ka-

sar.

Siistm memang bukan mono
poll orang intelck, bcrbaju necis,
berambut klimis, dan berclasi. Di
Tangcrang, bcrkembang pula
komunilas pcnggiat saslj~L Sas-
tra Buruh namanya. Penlolan-
nya, Wowok Hesli Pi-abowo. 42
lahun, sangat gotol mengenal-
kan sastiTi cli dunia buruh. Ia
mengaku ingin mcningkatkan
niiU'labat buruh dengan seni dan
sastj-a. Wowok, bekas manajer
jx;i"sonalia cli scbuali pabiik, tak
menafikan baliwa puisi dan sas
lra aclalali salah satu bentuk per-
juangan mclawan penindasan
buruh dalam wilayah yang lebih
iUlUUl.

Sejak 1995, Wowok menghim-
pun buruli unluk mcmbual sua-
tu komunilas sastra. Dalam ke-
lompok kecil ilu, mereka berCe-
mu socara rulin di rumaJvrumali
pclak kor.trakan anggolanya.
Mereka berkumpul. berlalih un

tuk bcrkarya, dan saling membe-,
rikan apresiasi kepada karya
yang clisajikan.
Unluk memancing keinginan

bcrkiwya di kaJangan buruh, Wo
wok tak sungkan-sungkan mem-,
bcrikiui gelar penyair kepada bu
ruh yang sudah berani menulis

puisi walau dalam bentuk yang
sederhiuia. Kai-ena tindakannya
itu, Wowok sempai ciikucilkaii
oleh para sastrawai\ senior. Me
reka menganggap Wowok terla-
lu muclah membaptis scseorang
sebagai penyair. Padahal, kata
mereka, penyair bukan orang
sci'nbcU7ingan.
Namun, ia tak patali semangat

dan tetap berkumpul dap ming-
gu di temixit yang berbecla. Ka-
dang di rumah, kadang cli mal,
atau bahkan di pinggir kali.
Lucunya. para buruh tetap

memberikan bayaran dalam ben
tuk sayur-sayuran, bei"as, . atau
•kan mentah kepada pembicara
itu. "Memang itu yang kaml pu-
nya," kata Husnul Khuluqi, se(> .
rang buruh pabrik benang yang ,
ikut kelas puisi saat ilu. Sebelum
ikut kelas, Husnul, 33 taliun, me
mang sudah gemar menulis pui
si secara otodidak. Tapi, setelah
belajar di kelas itu, ia meiasa ter-
buka calcrawala pengetaliuannya
tentang puisi. • indra darmawan
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Pelajaran bahasa

Indonesia masih

terlalu teoretis.

Siswa masih diminta

"mengukur" puisi,
bukan menikmatinya.

H I sebutkan tiga
/ / ■ ■ puisi karya Chai-

H  nil Anwar," kata
H B seorang guru
^0 SMA kepacla mu-

ridnya.
"Aku, Krawang-Bekasi, dan...,"

. Siuig murid tak menyelesaikan
kalimaLiya. Wajaiinya bei'semu
merah.. 'Yang satu nggak tahu,
Pcik Guru," katanya seielali terdi-
ani beberapa saat

Begilu nuniinkali pengelaluian
siswa-siswi sckokiJi zaman seka-

: nuig lonlang k;u'ya s<islni iicgcri
ini? Beiuukali inci-ekii liaiiya ke-
iicU sepintas niacsb-o sastni Indo
nesia seiJerli Clniiri! Aiwai', H.B.
Jassin, dan Sutan. Talcdir Alisjali-
bana clengiin hcisil Itaryaiiya?
Butuh penelitian untuk menja-

wabnya. Yang jelas, seperti kata
Agung, siswa kelas III sebuah
SMA swasta, pelajaran bahasa In
donesia bukan favonlnya. Dia pa
ling tidak suka meiangkai kata

unlnk disusuii menjadi sebuah
karangan atau puisi. "Ribet bener,
gue ftggak bisa," ujarnya. Dia le-
bUi suka bergumul dengan soal-
soa] hituijgan yang njlimet alias
inalematika karena merasa lebili
tertantang.

Ribet? Jangan buru-bui-u me-
nyalalikan Agung. Ini memang
ada sebabnya. Baliasa Indonesia
dari sekolah dasar hingga pergu-
ruan tinggi diajaikan sebagai teo-
li. bukan untuk dihayati dan dira-
salcan sebagai sebual) keindah-
an. Belasan Lalmn di bangku se
kolah, p;u-a siswa hajiya berkuUit
dan berulang-ulang membalias
grainatika bahasa Indonesia
yang sebenarnya tak terlalu
kompleks. 'Terlalu banyak teori
daripada praktek," kata Andrei..
Aksana, penulis novel Cinta 24
Jam. r'

Novelis Anita Plastubi mendu- .
kung pernyataan Andrei. la
inenibandingkan kondisi ini de-



liE\>
ngcin film Dead Poet Society yang
dibintaiigi Robin Williams. Da-
lam film itu, diganibarkan ada se-
orang-guru .yang merobek buku
I^Iajaran sastra ytmg amat teore-
tis dan niemberi siswa kesempat-
anjbet^presiasi terliadap siiatu
karya sastra. la Juga memberi-
kan kesempatan bagi murid-mu-
ridnya untuk menghasilkan kar
ya sastra. Di film ini, pelajaran
sastra yang membosankan bisa
menjadi begitu menarik.
Siapakah yang salah? Depaj'le-

men Pendidikan Nasiona] sebe-
narnya sudah berinisiatif meng-
ubah mata pelajaran baliasa In
donesia menjadi baliasa dan sas
tra Indonesia iintnk SD-SMA Ini
tertnang daiam Kiirikiiluin Ber-
basis Kompctensi Taliun 2004.
Tujuaiinya adalah mengatasi mi-
nimnya penget.ihuan sastra di se-
koiaJi. Setiap mlnggii, selama li
ma jam pertemiian. sotiap murid
mendapatkan materi soal mem-
baca, menulis, berbi'cara, dan
membuat karya sastra. Tenna-
suk memaliairJ karya-karya sas
tra yang telah ada.

"Intinva, kami ingin mengajak
murid-mnrid agar mengerti di
tnana keindahan sebuali karya
Msfra seliingga tnmbub rasa cin-

ta kepada sastra dtilam diri mere-
ka Dari sitiilah sebuah karya
sastra akan tercipta," kala Kepala
Bidang Pengembangan Baliasa
dan Sastra Piisat Bahasa Depar-
temt n Pendidikan Nasiona! Sugi-
yono.

Selain itii, Pusat Bahasa mcng-
gelar beberapa kegiafan yang le-
bih aplikatif dan menjangkau se-
mua provinsi. Salah satiinya
mengadakan Bengkcl Sastra
yang diselenggarakan saat Bulnn
Bahasa pada Oktober setiap ta-
hun.

Bengkel Sastra adalah sebiiah
workshop bagi siswa-siswi selfo-
lah utxisan dan senuia provinsi
iintiik mclakukan kegiatan sas
tra, seperti menytuiyikim piiisi
(musikalisasi' miisi), berlatih
membuat puisi, mengapresiasi
puisi, dan nienecemalikan puisi.

Dalam.kegiatan itu, para utu&-
an sekoiah juga bisa bertemu
langsung dengan jiara sastraw.-m
dan berdiskusi. "ICami tak hanya
membawa mcrcka kc masa lalu,
tapi Juga bicai-a Iren sastra," kata
Sugiyono.
Pokoknya, menurutSugiyono.

ada dua hal yang hcndak dicapai
dengan diselengg;irakannya aca-
ra tni,-?!Mrn4fa nahani tcma. visi.

dan misi karya siislra tersebut
dan mereka juga tahu di mana le-
tak keindalian karya sastra itu,"
tuturnya. Sayang, selain waktu-
nya teroatas, yang ilcut cuma sis
wa pilihan.
Tak hanya jienierintah yang

peduli pada pendidiktui sastiu
Sastrawaii Taufiq Ismail bersama
majalah.sastra Horison akiif mc-
nyelenggarakan berbagai kegiat
an yang bertujuan membina sas-.
tra daiT murid sekoiah hingga
maliasiswa. Prognunnya adtilah
men^si lubang yang dibuat olch
pendidikan sastra kita: nicmba-
ca. "Ada enam progi-am kegiatan
yang tujuannya meningkatkan
budaya membnca buku sastra sc-
hingga merangsang siswa-siswi
untuk menulis," kaianya.
Program teraebutdi antaranya'

Sastrawan Bicai-a Siswa Berta-
nya (SBSB), yang nicnghadirkan
sastrawan ke sekolah-sckolah.
Membaca, Menulis, dan Apresla-
si Sasti-a (MMAS), yang dittiju-
kan bag! para guru bahasa dan
sastra, serta program Ktikikingit,
yaitu nama sebuah rubtik sastra
di majalah Sastra yang menjadi
acuan dalam mata pelajaran ba
hasa dan sasira di sekoiah. Selain



progranvprogi'ain cli atas, ada se- ditinggalkan oleh lemalniya kuri-
jumhih program Iain yajig bertu- kulum, Namun. pcrubahan kuri--
juan memacu minal siswa pada kulum jugatakmungkinberhasil
siistra, scpci-U lomba i}encii:)taan jika siswa Uik dikepung oleh kar-
karya sasU"a. ya sastra. Tak kenal maka tak sa-
Program-program dari luar pe- yang, bukan?

merintali hanya bisa menambal c
sekian pereen dari lubang yaiig

mlnal siswa pada kulum juga tak mungkin berhasil

• da candfaningrum/mawar/yohanes
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'Guru Memerlukm Keterbadiaii
y^wv~'^ ~ ■ - - t — , . _

Buku Ai^ Sastra Indonesia

Boen S Oemarjati

fb

J AK A RTA, K OM PAS — Gu-
ru-guru pada jenjang pendidik-
an dasar memerlukan buku ajar

.'sastra yang mudah dan segi ke-
; terbacaaimya. Di sampirig .itu,
buku-btiku ajar harus disertai

! contoh-contoh yang memudah-
j kan dalam pengajarannya;^

Hal itu (ikemukakan penye-
jlia bahasa dan penulis' buku
ajar, Dr Boen S Oemaijati, saat
membahas buku Apakah Sas
tra? kaiya Dami N Toda. Dalam

^ diskusi yang Jiiselepggarakan
; Himpuhan Sarjana Kesusastra-
an Lidonesia (Hiski)-di Pusat
Dokumentasi Sastra. HBJassin.
iumat (20/5), Boen menyebut

[buku itu sebagai buku yang su-
^j|[|j^eterbacaannya.

iMenurut Boen, buku Apakah
l^astra? tidak_ menyajikan se-
j^suatu yang bahi dibandingkan.
i yang telah dikaji oleh pengkaji
i sastra' terdahulu. Sebagai con-
htbhia nienyebut salah satu buku
^berjUdul Konglomei^i Sastra
'icaiya V/ahyu Wibowp.

"Dengan membaica buku
^onghmerasi Sastra yang ha-
'hya sfetebal 14 halaman itu, An-
.da'i akaift mendapat wawasan
; yang s^a ketika membaca bu-
: k\Xj. Apakah Sastra? yang-bab
, p^'amanya saja terdiri atas tu-
juh sub-bab," ungkap Boen.
,  ; Meski demikian, kata Boen, '
ibukan berarti buku Apakah
! Sastra? tidak dibutuhkan. Apa-
ilagi buku itu disertai contoh-
icontoh kaiya sastra yang me-
narik.

Tidak mutakhir ; '
Sementara itu, konsultan pe-

nulisan buku pelajaran pada
penerbit Balai Pustaka, JD Pa-?
rera, menyatakan suUtrtya pe-
mutaldiiran bukupelajaran
sastra untuk jenjang pendidik-
an dasar. "Selama ini tidak ada
suatu .lembaga atau Tnstitusi;
yang memberi pembatasan,me-
ngenai kaiya sastra mana yang
dapat dija^kan rujukan dalam
buku pelajaran sastra. Aldiir-
nya penulis atau penerbit buku
sendiri yang menentukan sepe-
nuhnya," katanya. ; ; •
Buku-buloi terbitan [Baiai

Pustaka sendiri ma.sih memba-
tasi kaiya sastra acuan hingga
pada karya-kaiya, Goenawan
Mohamad. Kesulitan menentu
kan suatu karya sebagai karya
sastra atau bukan karena begitu

. bah^^ya orang yang menye-
.[b^t'(^nya^astrawan. ' . '

Meriurut Parera, seharusnya
. Hiski sebagai ikatah' profesi
yang memegang kewenangan
untuk menentukan apakah se-
buah buku merupakan karya
sastra atau hanya mempromo-
sikan ̂ rinya sebagai karya sas
tra. Sementara meniimt Boen,
sebaiknya penentuannya dise-
rahkan kepada Pusat.Perbuliu-
ari Departemen Pendidikan Na-
siohal. "Sekarang ini bergan-
ti^g pada masing-masing pe-
ri^'bit. Penerbit saya membe-
baskan saya memilih mana yang
menurut saya pantas diajukan,"
ujamya.tLAM)

Kompas,21 ^ei 2005

didhi
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SASTRA INDONESIA - PEMAKAIAN

•  :.bh^ •' i

ii

/%

KITA tahu bahwa sej^ awal tahun 70-an muncul ke-

riya berkiblat ke Barati sejak dekade.awal Ordefiaru itui
'sastxa Idta midai kemb^ ke akar tradi3i,;K^nde^
ini meiicapM pmc^^padd SO-aaly^g i|lt^dd se-^
beragairi;Mpek lok^tas (mMitraj mtol^^isp^
.Hal ini tidak lain; disebabkan dunia kreatiylto^t^. lagi di-;;
monopoli oleh para pengarang kota, tapi juga pengar^g'
desa dan kota kedl ya^ lebih dekat dengan budiya teadisv
Kecenderungan itadan-yang kemudian

kekhawatiran banyial^^^ahli (teoritdkus dan kntiku^X;&
kaiya-kaiya sastra yang berkecenderiingan^'^^;'^'

matan (tebri) Barat. Maka, berkumpuUah MjumlaK^b^
di Fadahg (Sumatra Barat) pada Maret;198.8 dan mereto^
kemudian bersepakat hend^ iiiencari (jndahirl^) teori|
Han kritik yang rdevian bagi sastra Indonesia. Tetepi;^s^$4
pai kini tampak usaha itu belum membuahkan. basU..!:
Terbukti, telah lebih daii IS.tahun belum satu pundahir j
teori dankritik yang rdevm itu. . ■ ;; ^
Beberapa tal^un lalu mema^ kita pernah mendengar is-

tUahj pascmon.; (GoenawanlMohanimad). danyfid^^
grengsevfi (Sap^idi E^oko Dampno).- Kedua istilah;itii',^da;'
nadanya-akan diardikah pula sebagai sebuak parabsum;:!
pemaham^'Ccara analisis) pastra Ifetapi^myat^/^pai.fi
sekarang belum seorang pun berhasil,mentformi|la^

;L:i
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,pakar.sastra Malaysia. Di siampihg
' tetap mendalami teori dari kritik
]sastra Barat, mereka juga mencobai'
^^.melafckan ̂ ri ddn;M^ s yiang relevan derigari

d^2 r bam ̂agas oleh Shafie Abu Bakar pa:
r • m 1 ̂  pertemuaii Padang). Ifetapi,-teon Takmilah cepat mehdapat tempat di hati para kri-
^  Menumt

dengan tahiin

Hasl^ Awang. Tfetapi, teoH Tbkmilah tam-
^p^bi^piJer dibanding teori Pengkaidahaii Melayuv.

Iteon 'BakmiM ag^ya memang khas. Ifeori itu berh'u-
bimg^ erat bah^ bersumber dari falsafaK (AlquranXd^-
LTESfW'P^^?? Karenanya'iadi^ebdt,Penggagasnya, inengkqji sas?fra d^ kreatmtasnya semata tanpa melibatk^ prinsip^

^  itu, mdridekati sas-toa islam mestilah bersifat syttmui dan bertolak daii fal-
safah ̂ uhid yang doktrinik'ItiUaii sebabnya, tebri Tak-i

ketuhanan yarig bersifat bmpum'a (%a-i
mi bertol^,dari konsep bahwa keindahan'

mempakan mamfestasikesempumaan Allah; jadi, dalaini
.halim, aegala sesuatu hanis demi Allah yang sempuriiaM
Kedua, pnusip kerasulan sebagai insan sempuma (kariiil) •

h
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iPriiisip ini dida^ari oleh ketentu-
ian b^wasMirS
irari'meoingkatjLan.lai^

"sanan seperti yang (Hteladank^ ̂ a^i^ prin-.
sip keislainan yang bersifat pialing^e^puma ̂
IPrinsip ini berpijak pada.kdnsep l>^;^aisM^
smembentuk individu, masyarakatV dap;|p^a^^
Ip'aldakkan ke-JO>iimu/-an Isl£m;'cleh
i (bpleh) bertentangan: dengan; aMd^':d^iy,a^
; Keeinpati prinsip ibnu dan saistra yang salingime^^
; naj^'CtoJfeamuyv Dalain prinsip i^ ,8a:8tra^in9S^^^
•'mPTiipgTtat.km kualitas akaliah (ilmu; rasio^)
" ah (jiwa^'dll)/;-" : v":
V  prinsip sastrayahgberari estem^d^twrraa^

■ ke ,a)raH'kesemp\irnaan YZaAmiZa/i>^p^arpf pti^
O'n r^lAlrTlllC'.'i DfiXllfUAal

I umiKoiAf uwi KrtZ9- '~^ ••'.v •*'. j i kiii

menyempuniakan diri risZiA;naZ>). Yang pentin&.d^
prinsip ini ialah bahwa kalau pemgarang. inencip-|
.tek^ sasixai hams indengkapi diri 'dengan ilmri keislami'
.'an dan ilinu sastra. KeZiyuAi prinsip.khalayak (pembaca;
ke arah insah sempuma (kamil), Prinsip ini berpedomm
pada konsep bahwa hendaknya sastoa naemberikan penr
didikan dah'B^ngakwan (yang keppda pembaca
iOchalayak^ masxarakat).;, ; • v

. Be'gitiUah tiyuh prinsip yang mpmbangun teon aaK-
•mlah: Istilah yag dipergunakan memang berbeda-beda
(kamal, kdrn^,qkmal^takamiU^ \d^
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sebagainaina'te<Minya.\;j^
.  D^. karena t^ri ini difbrmul^ik^ berdasarkan prin-
sip-prinsip di^ar Islam CAIqufan dan Hadis), bararigkaly^

"! hmya sastra Lsl^ yang paling cocok bagi penerapan tepri*
;i V ̂ ^kkmilah. Sastxa Melayu di Malaysia didominasi oleh atau
i; pahkan mungkin! semua- berunsur Islam, wsgar. kalau

jika dibandingkan dengan sastra Melayu di Malaysia.
Keberagaman ini teijadi karena Indonesia bersifat multiet-
nis, ras, agama, budaya, tradisi, perdaku, dan sebagainya
sehingga sastra Islam tak berkembang secara dominan.
Tapi justru keberagaman itulah yang sekaligus meiyadi ke-
img^an kitaj Walaupun, akibatnya, t£ik mudah bagi
pakar-pakar sastra Indonesia menggagas teori bam yang
relevan bagi sastra Indonesia. . V

betapa punj terlepas dari ketegangan-ketegangan
,v politik yang sedahig teijadi, tak ada salahnya pakar-paikar

sastra Indonesia membangvm tradisi; berpikir seperti
Malay^a. Kalau kita mencontoh atau belsgar dari mereka

V  mungkin akan tidak; mengenakkan kairena - jika ddihat se-
jara^ya - akan teijadi semacam flashback. Sebagian dari
kitai mungkin akan berkata bqliwa daripada belajar dari
Malaysia lebih baik langsung Ijelajar dari Eropa, Amerika,
atau Jepang karena memang negara-negara' ini memiliki
tradisi berpikir yang lebih tua dan kuat (mapan). Q-g

[*)Dts7lrt6Su^ndo,MHunupenelitipadaBalai
BafmsdJiiga dosehFakultasSastm dan Budaya, fJTY.

Kedgulatan Rakyat,8 Mei 2005

mendapatbanyak pengikut . .
Barangkali di sini pula bedanya dengah kbndisi sasi^a^

^Indonesia. Meski bahasa yang digunakanhyaserumptm !-
(Melayu/Iridonesia), sastra Indonesia relatif lebdi ̂ ragam I

4

#
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SASTRA INDOirESIA-PORNOGRAPI

Wacam

- ersj

Dad Murniah

Peneliti, kepala Balai Bahasa Kendari

Kajian budaya memberikan peluang
bagi intelektual humaniora untuk
memanfaatkan rriomen posmo- .

dern/pos-strukturalis untuk meningkatkan. ,
perannya dalam masyarakat. Pendekatan .
tekstual membukakan jaian bagi kritikus
sastra untuk melangkah ke luar dari di-
slplin ilmunya.untuk meneliti berbagal
macam wacana dan permasalahan budaya.
Sebetulnya tar.pa menlnggalkan dislpiin ,
llmu sastra, kita dapat memanfaatkan
peiuang-peluang yang ditawarkan oleh
kajian budaya untuk memperkaya peneli-
tian dan pengajaran.

Studi budaya atau kajian budaya iriem-
fokuskan diri pada hubungan anj,ara reiasi- •
relasi sosial dengan tnakna-makna. Berbeda.
dengan 'kritik kebudayaan' yang ipemandang
kebudayaan sebagai bidang seni, estetika,
dan nilai-pilai morai/kreatif, studi budaya
berusaha mencari penjelasan perbedaan .

■ kebudayaan dan praktek kebudayaan tidakv '*
dengan menunjuk nifai-nilai intrinsik dan
abadi {howgood), tetapi dengan menunjuk
seluruh peta relasi sosial {in whose interest).'
I  Bentuk kajian budaya dipengaruhi secara
langsung oleh perlawanan untuk
mendekolonialisasikan konsep tersebut

dan untuk mengkritisi tendensii yang ber
usaha mempertahankan aturan-aturan

yang mereproduksi.kelas dan ketidak- '
samaan lainnya. Maka, kajian budaya
mfembangun sebuah kerangka kerja yang
berusaha menempatkan dan menemukan
kembali kebudayaan dari kelorhpok-kelom-
pokyang sampai sekarangdilupakan. •

^  Inilah awal diperhatikannya bentuk-bentuk
dan sejarah perkembangan kebudayaan
kelas pekerja, serta analisis bentuk-bentuk
kontemporer kebudayaan populer dati

.  . i.

media.

Tidak seperti disiplin^akademis tradisio-: ,
, nal,'studi bydaya tidak mempunyai ranah
intelektual atau disiplin yang terdefinisi' ̂
dengan jelas. la tumbuh subur pada bata'sV".

. batas dan pertemuan bermacam,wacana ;
yang sudah dilerpbagakan, terutama dalam
sastra, sosiologi, dan sejarah; juga dalam \
linguistik, semiotik, antropologi, dan

. psikoanalisa. Bagian dari hasilnya, dan , .
bagian dari pergolakan politik dan inteiek-'
tual tahun 1960-an — yang ditandai .
dengan perkembangan yang cepat dan
meluasnya strukturalisme, semiotik, marx-
isme,' dan feminisms — studi budaya :
memasuki periods perkembangan teoritis
yang intensif. Tujuannya adalah untuk V
mengetahui bagaimana kebudayaan (pro- -
duksi sosial makna dan kfesadaran) dapat
dijelaskan dalam dirinya sendiri dan dalam
hubungannya dengan ekonomi (produksi), ;
dan politik (relasi sosial). . " ,
■  Salah satu contoh ad.-nlah terjadinya
pembacaan sastra secara ekstra-estetika.
ketika kita melihat ada arus besar jagat. ,
tulisan para perempuan penulis beberapa ,•>
.tahun terakhir ini. Sebutlah misalnya karya-j-
karya'Ayu Utami, Djenar Maesa Ayu, dan
Dinar Rahayu, yang sering disebut sebagai /•
■sastrawangi*' itu. Salah satu dj antaranya
idalah keberanian dan keterbukaan perenv^
puan dajam berbicara tentang seksualitas. .

■  Untuk urusan hasrati perempuan s^lama
ini terdidik'untuk malu-malu dari diarn,
bahkan semuanya dianggap sebagai hal tabu
untuk dibicarakan. Tetapi, hal itu tidak lagi ■ .
kita temukan dalam, misalnya, karya Ayu
Utami, Saman. Dalam Saman, seks bukan-' '
lah bumbu cerita tetapi menjadi bagian [
dalam cerita itu seridiri. Dengan ringan para"

: tokoH berbicara tentang seksualitas, begitu'"
. terbuka mereka berani menunjukkan hasrat-^
; :nya. Sesuatu yang selama ini dianggap tabu

bagi perempuan, ternyata ditampilkan -
dengan cukup mertiikat bahkan menge- ■

■.;jutkan. : . . ■ -! ^ - \ ■
"  yaru'sdiakui, Saman adalah novel yang , ;
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Sastra (A)moral? •
OlEH : D AM H IJ R I M U H AM M AD

S'Al^TRA memang tidak serta-
flnie^ dapat diasosiasikan
: f'sama dan sebangun" de-

ngan" aigama atau filsafat. Orang
,1 • beragama adalah orang yang

mengakui keterbatasannya seba-
• ■ gai manusia dan memercayai

V  ' Ibhan sebagai semesta ketakter-
i: batasan. Pengakuan ketidakber-
i": ■ dayaan manusia di depan Tbhan
t  .adalah moralitas keberagamaan.

Moralitas pada lUhan dan pada
'  sesama mantisia sebagai makhluk

yang bemasib sama; sama-sama
terbatas, tak berkuasa, tak ber-
daya dibanding ketakterbatasan,
keberkuasaan, dan keberdayaan
Ibhan. Sementara filsafat adalah
pergulatan daya pikir dalam me-
lacak jejak kebenaran. Maka, fil-

.  ' safat menjunjung tinggi harkat
manusia sebagai makhluk bermo-
ral. Harkat itu terletak pada daya
pikijmya.
Sastra? Jagat sastra adalah ja-

gat cermin. "Cermin Hidup" •
(mir'ah al-hayat) yang tidak per-
nah berdusta dalam memantulkan
bayangan realitas kemanusiaan
(swara) apa adanya, bayangan
cahtik rupa atau buruk rjpa "wa-

■  jah" zamannya. .
: ■ Jelaslah b^wa sastrawan bu-
J  kan nabi yang diutus untuk me-

nyampaikan ajaran-ajaran moral
,• (teks sastra biikan kitab suci yang
,1 • mesti "ditaati" sebagai anutan
I  moral), bukan filsuf yang terus-
'  menerus berkontemplasi untuk

menemukan mata air kebenaran.
Lalu, perlukah sastra punya visi

. moralitas? Inilah pertanyaan pen- ;
'! ting yang merupakan vltimate i

. concern pada esai Richard Oh
,  ; {Adakah Krisis Moral dalam Ke-

susast^qan Indones ia? dalam
Kompds, 8/5/2005). Richard me-'
nyangkal penilaian beberapa
pengamat sastra yang mencurigai
adanya gejala krisis moral di da
lam sastra Indonesia mutakhir
akibat "wabah" sastra seks.

Saffibil menyelam minum air,
■. Richard sekaligus memberi^an le-
-.gitimasi estetik bahwa eksjpresi

•  r imajiner yang memperlakukan
, -seks sebagai obyek imaji seperti

dalam Saman (Ayu Utiimi), Wajah

Sebuah Vagina (Naning Pranoto),
Ode untiik Leopold von Sacher
Masoc/i^(Dinar'Rahayu), Keluarga
Gila (Hudari Hidayat), Kuda Ran-
jang (Binhad Nurrohmat). dan Ja-
ngan Main-main dengan Kelamin-
mu (Djenar Maesa Ayu) tidak se-
mestinya dihujat sebagai teks sas
tra yang mesum dan tak senonoh.

Memperbincangkan moralitas
dalam sastra, bagi Richard, tidak
hanya kecenderungan sesat pikir,
tapi juga "konyol". Sebabnya ada
lah, arah dan pencapaian sastra
modem bukan lagi pada tendensi
moral, melainkan pada capaian
originalitas dalam suara, visi,

I  ataupun estetika. Lebih jauh,
Richard sampai pada kesimpulan
bahwa penulis sastra tidak (lagi)
bertanggung javyab pada sualu
masyarakat ataupun pembaca
akan keabsahan moralitas dalam
karya-kaiya yang mereka tampil-
kan. \

Di titik ini, Richard tidak (lagi)
sekadar "membela" sastra seks
yang sejauh ini masih dianggap

" "anak jadah" di ranah sastra In
donesia. Lebih ekstrem, ia meni-
adakan hubungan pertautan an-
tara sastra dan moralitSs; Bila-
mana sastra tidak lagi punya ten
densi moral dan sastrawan tidak
lagi beipijak di atas "substrat"
moralitas tertentu, lalu apa guna-
nya sastra? Hanya raetrtuaskan
"syahw;at"'para perigh^ba'ni- •

lai-nilai estetik kah? Hanya "me
dium" uittuk mencapai ckstase
dan efek "mabuk" pada keindah-
an gaya berbahasa kah?

Se-vulgar, se-seronok, dan
se-mesum apa pun kata, frase,
dan kalimat, yang dinairasikan
Djenar pada paragraf-paragraf
cerpen "Memaisu Ayah" (Jangan
Main-main dengan Kelaminmu,
Grasindo 2004) tentu bukanlah
diksi yang muncul secara deter-
ministik, melainkan imaji "liar" i
yang dilatari oleh kebejatan moral
seks masyarakat. Kalimat Saya
mengisap penis Ayah. Dan saya
tida^irh^ycdot air susu Ibu. Saya
menyedot air mani Ayah, pada
cerpen Djenar mempertontonkan
realitas seks yang semestinya (me-

nurut moral) tidak terjadi. . • ;•
Pei^gulatan meraih kualitas es-.

tetik kadang-kadang memang ti-
dak sejalan atau malah bersebe- V-
rangan dengan kaidah moral. ;
Tetapi, bukan berarti sastra tak
bersentuhan dengan moral. Imaji
sensual dan "'kebinalan" narasi • '
Djenar tidak akan mengejawantah,
jika bukan karena kebejatan mo- .
ral. Teks di atas justru memetakan
hubungan sastra dan nioral yang
amat ketat, bertaut, dan berkelit
kelindan.

Begitu pun Madame Bovary • .
(Flaubert), Ladt/ Chatterley's Lo
ver (DH Lawrence), dan Ulyss^
(James Joyce) yang (demi) meng-
gambarkan secara rinci kebobrok-
an moralitas seks pada zamannya
kemudian berbuah pcnghakiman
sebagai teks sastra mesum, sero-
nok, dan pomo, juga bukan eks-
presi imajiner yang turun dari
"langit ke tujuh", tetapi dipcnga-
ruhi oleh latar belakang "kebu-'
sukan" moral. Dalam menggapai
puncak pengalaman estetik, dari
tangan mereka kemudian lahir te-
,ks-teks yang menurut keniestian
moral tidak terjadi, hal itu adalah
khas moralitas sastra. Buktinya,
(sejjerti diakui Richard) toh akhir-
nya mereka dianggap sebagai •
pahlawan sastra yang kaiyanya
tetap dikaji hingga kini. Artinya,
sastra yang mereka ciptakan ada
lah sastra yang bermoral. Bukan
sastra yang tak bersentuhan de
ngan moral sehingga tak mesti di-
ukur dengan timbangan moral se-.
peili pemahaman Richaixl.
^ Maksud Richard tentu hendak
"mempexjuangkan" nasib sastra
seks yang selama ini terlunta-lun-
ta sebagai "anak haram" sastra
Indonesia yang kelahirannya tak
hanya disesali, tetapi juga "diku-
tuk". Bersusah payah Richard ■
niencari dalil sebagai pijakan lo-
gis. Misalnya, mengemukakan re-
lativitas konsep etika monumt
The Genealogy of Moral (Nietz
sche) yang menurutnya dapat me-
mustahilkan penilaian terhadap
karya sastra berdasarkan balas-
batas etika. Akibatnya, Richaixl
harus "menyanjung- nj'anjung"
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posisi tubuh dan cara penggunaannya
melalui pemantapan hubungan timbal-balik
antara keduanya.

Kegiatan menulis harus memberikan arti
bahwa tubuhnya pun bisa mengetahui dan

,  mendengarnya. Bahkan, kaum feminisme
^  posmodern, sangat menganjurkan

dilakukannya kegiatan untuk menulis

tentang seksualitas perempuan dalam
^  :: katya sastra sehingga muncul istilah sexts

sebagai bentuk akronim dari kata sex dan
text

r  Sesungguhnya studi budaya atau kajian
*  u budaya membuat pemahaman terhadap

;i sastra menjadi lebih lengkap. Sifat-sifat
ii studi budaya memangpolitis.plastis,

■  'tid^lj disiplin', dan ekiektis. Perspektif
■  studi budaya sangat penting dan j'jstru

.'memperkaya kritik sastra. Isu gender dan
'• seksualitas yang saya jadikan contoh di |

,i atas membuktikan hal itu. ■

•  Republika,15 Mei 2005

%

ri^REPUBLIKA O AHAD, 15 MEI 2005
^
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Sastra (A)moral? -
Oleh ; Damhuri Muh

AMM AD

S'A^TRA memang tidak serta-
ifie^ dapat diasosiasikan
"saina dan sebangun" de-

" rigari agama atau filsafat. Orang
- beragama adalah orang yang
mengakui keterbatasannya seba-

• ■ gai manusia dan memercayai.
' TUhan sebagai semesta ketakter-
batasan. Pengakuan ketidakber-

;; dayaan manusia di depan Ibhan
. adalah moralitas keberagamaan.
•  ' Moralitas pada Hihan dan pada
' ses^a mantisia sebagai makhluk

yang bemasib sama; sama-sama
terbatas, tak berkuasa, tak ber-
daya dibanding ketakterbatasan,
keberkuasaan, dan keberdayaan
Hihan. Sementara filsafat adalah
pergulatan daya pikir dalam me-
lacak jejak kebenaran. Maka, fil-
' safat menjunjung tinggi harkat
manusia sebagai makhluk bermo-
ral. Harkat itu terletak pada daya
piku*nya. .'
Sastra? Jagat sastra adalah ja-

gat cermin. "Cermin Hidup" -
{mir'ah al-hayat) yang tidak per-
nah berdi'sta dalam memantulkan
bayangan reahtas kemanusiaan

■; (secara) apa adanya, bayangan
cahtik rupa atau.buruk rapa "wa-
jah" zamannya. .

Jelaslah bahwa sastrawan bu-
kan nabi yang diutus imtuk me-
nyampaikan ajaran-ajaran moral
(teks sastra biikan kitab suci yang
mesti "ditaati" sebagai anutan
moral), bukan filsuf yang terus-

: menerus berkontemplasi untuk
menemukan mata air kebenaran.

r  Lalu, perlukah sastra punya visi i
moralitas? Inilah pertanyaan pen-
ting yang merupakan u Itimate

, concern pada esai Richard Oh
. (Adakah Krisis Moral dalam Ke-
susasterqan Indonesia? dalam
Kompas, 8/5/2005). Richard me-'
nyangkal penilaian beberapa
pengamat sastra yang mencurigai
adanya gejala krisis moral di da
lam sastra Indonesia mutakhir
akibat "wabah" sastra seks.

Saftbil menyelam minum air,
. Richard sekaligus member^an le-
•. ̂ timasi estetik bahwa ekspresi
- imajiner yang memperlakukan

seks sebagai obyek imaji seperti
dalam Saman (Ayu Utami), Wajah

0
Sebuah Vagina (Naning Pranoto),
Ode untuk Leopold von Sacher
Masoch (Dinar-Rahayu), Keluarga
Gila (Hudan Hidayat), Kuda Ran-
jang (Binhad Nurrohmat). dan Ja-
ngan Main-main dengan Kclamin-
mu (Djenar Maesa Ayu) tidak se-
mestinya dihujat sebagai teks sas
tra yang mesum dan tak senonoh.

Memperbincangkan moralitas
dalam sastra, bagi Richard, tidak
hanya kecenderungan sesat pikir,
tapi juga "konyol". Sebabnya ada
lah, arah dan pencapaian sastra
modem bukan lagi pada tendensi
moral, melainkan pada capaian
originalitas dalam suara, visi,

i  ataupun estetika. Lebih jauh,
'  Richard sampai pada kesimpulan

bahwa penulis sastra tidak (lagi)
bertan^ing jawab pada suatu
masyarakat ataupun pembaca
akan keabsahan moralitas dalam
kaiya-kaiya yang mereka tampil-
kan. \

Di titik ini, Richard tidak (lagi)
sekadar "membela" sastra seks
yang sejauh ini masih dianggap
' "anak jadah" di ranah sastra In
donesia. Lebih ekstrem, ia meni-
adakan hubungan pertautan an-
tara sastra dan moralitSs/Bila-
mana sastra tidak lagi punya ten
densi moral dan sastrawan tidak
lagi beipijak di atas "substrat"
moralitas tertentu, lalu apa guna-
nya sastra? Hanya raemuaskan "
"syahw;at""para penghamba'ni- ■

lai-nilai estetik kah? Hanya "me
dium" uhtuk mencapai ekstase
dan efek "mabuk" pada keindah-
an gaya berbahasa kah?

Se-vulgar, se-seiX)nok, dan
se-mesum apa pun kata, fi-ase,
dan kalimat, yang dinairasikan
Djenar pada paragraf-paragraf
ceipen "Memoisu Ayah" {Jangan
Main-main dengan Kelaminmu,
Grasindo 2004) tentu bukanlah
diksi yang muncul secara deter-
ministik, melainkan imaji "liar" i
yang dilatari oleh kebejatan moral
seks masyarakat. Kalimat Saya
mengisap penis Ayah. Dan saya
tidc^tf^yedot air susu Ihu. Saya
menyeddt air mani Ayah, pada
cerpen Djenar mempertontonkan
realitas seks yang semestinya (me-

numt moral) tidak teijadi. . ■
Peigulatan meraih Imalitas es-.'

tetik kadang-kadang memang ti-
dak sejalan atau malah bersebe-
rangan dengan kaidah moral. ^
Tetapi, bukan berani sastra tak
bersentuhan dengan moral. Imaji
sensual dain "kebinalan" narasi .
Djenar tidak akan mengejawantah,
jika bukan karena kebejatan mo- .
ral. Teks di atas justru memetakan
hubimgan sastra dan morafyang ■
amat ketat, bertaut,.dan berkelit
kelindan.

Begitu pun Madame Bovdry • .
(Flaubert), Lady Chatterley's Lo
ver (DH Lawrence), dan Ulysses
(James Joyce) yang (demi) meng-
gambankan secara rinci kebobrok-
an moralitas seks pada zamannya
kcmudian berbuah pcnghakiman
sebagai teks sastra mesum, sero-
nok, dan porno, juga bukan eks
presi imajiner yang turun dari
"langit ke tujuh", tetapi dipenga-
mhi oleh latar belakang "kebu-'
sukan" moral. Dalam menggapai
puncak pengalaman estetik, dari
tangan mereka kemudian lahir te- ■
,ks-teks yang menuiiit keniestian
moral tidak terjadi, hal itu adalah
khas moralitas sastra. Buktinya,
(sejjerti diakui Richaid) toh akhir-
nya mereka dianggap sebagai •
pahlawan sastra yang kaiyanya
tetap dikaji hingga kini. Artinya,
sastra yang mereka ciptakan ada
lah sastra yang bermoral. Bukan
sastra yang tak bersentuhan de
ngan moral sehingga tak mesti di-
ukur dengan timbangan moral se-.
peiti pemahaman Richard.

^ Maksud Richard tentu hendak
"mempeijuangkan" nasib sastra
seks yang selama ini terlunta-lun-
ta sebagai "anak haram" sastra
Indonesia yang kelahirannya tak
hanya disesali, tetapi juga "diku-
tuk". Bersusah payah Richard •
mencari dalil sebagai pijakan lo-
gis. Misalnya, mengemukakan re-
lativitas konsep etika menuiut
The Genealogy of Moral (Nietz
sche) yang menurutnya dapat me-
mustahilkan penilaian terhadap
kaiya sastra berdasarkan batas-v
batas etika. Akibatnya, Richard
harus "menyanjung- nyanjung"

*
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para penulis "besar" (tetapi ber-
moral bejat), seperti Graham Ore
ene, Allen Ginsbei'g, dan Jack Ke
ruac, yang harus membius otak-
nya dengan alkohol dan kokain
sebelum melahirkan kaiya-kaiya
"besar". Padahal, alasan akade-
mik yang dipilihnya amat rapuh
dan tak mampu memperkokoh
gagasan ketiadaan hubungan an-
tara sastra dan moral.
Dalam konteks sastra Indonesia

yang masih berbudaya "timur",
seorang penikmat sastra agaknya
belum bisa dipaksa untuk sema-
ta-mata hanya membaca teks sas
tra tanpa mempertanyakan peng-
arangnya. Hal ini menunjukkan
betapa tegasnya persinggungan
antara sastra dan moralitas.

Vivi Lestari, penyair muda pe-
rempuan, (Denpasar), yang meng-
umbar kata "vagina" dalam pu-
isinya, ketika ditanya perihal ke-
hidupan pribadinya, temyata ti- ,
dak seberani yang termaktub pa-
da puisinya. Oleh karenanya, ke-
penyairan Vivi tetap dianggap se-
bagai "yang bermoral".
Begitu juga dehgan Binhad

Nunx)hmat, yang ̂ onon) nama-
nya sudah tertera di dalam daftar
nama-nama penyair "perusak"
moral bangsa (menunit penilaian
seoi-ang penyair senior), dalam ke-
sehariannya temyata penyair ini
adalah seorarig santri yang diam-
diam masih terjaga hafalan ha-
dis-hadisnya dan tekun bertaha-
jud. ̂eskipun kumpulan puisinya I
Kuda'Ranjang (2004) menyulut
polemik dan kontroversi, tetapi
kepenyairan Binhad tidak divonis
"tak bermoral". Setidaknya, mo
ral Binhad tak se-"rusak" yang"
dibayangkan banyak orang ter-

gambar dalam puisinya. Makin
-  banyak yang menghujat; makin •
-  ramai yang membela. (Mudah- "

mudahan begitu juga dengan Dje-
nai" Maesa Ayu). ■
Kepedulian Richard terhadap

trend sastra seks yang ̂citrakan
sebagai biang penyebab krisis mo
ral adalah peitanda bahwa teks
sasti*a tidak semata-mata produk,
melainkan proses yang di dalam
pergulatannya senantiasa akan'
memuntahkan kekaeaubalauah,
abnormalitas, defamiliarisasi rea-
litas manusiawi. Kelahiran teks
sastra selalu memiliki "latar on-
tologis". Selalu ada asbab al-wu-
rud, sebab-musabab keberhadir-
annya di tengah-tengah khalayak
P611108C3. Sdlsli satu S6bab itu
adalah dekadensi moral. Lalu, ■ >..
atas dasar apa Richard memutus-
kan pertautan antara sastra dan
moralitas?.

Peniadaan hubungan antara t
• sastra dan moralitas adalah ke-
bablasan cara berpikir Richaid •
demi mengangkat pencitraan sas
tra seks yang selama ini terping- •'
girkan. Bilamana eksplorasi este-

Pengarang yang memper-
tontonkan ketelanjangan" itu di-
lepaskan dari pijakan moral, yang'
terbaca bukan pembelaan atau "
justifikasi, melainkan sikap yang
berpotensi menghapus tangmmg
jawab moral para pengarangnya.
Maka, erotisisme dalam teks sas
tra yang dibela Richard makin
terping ke dalam liang kebejat- •
an lebih dalam. Yakni, sastra yang
menghamba pada "ideologi este- •
zka , sastra yang tak menyuara-
kan apa-apa, sastra tak bemama
sastra "amorf", atau (bahkan) sas
tra «-mora/. ❖ ■ .

muhAm'mad': •
Cerpenis, Tinggal di Jakarta

Kompas,22 Mpi 2005

A



SASTRA INDONESIA-PUISI

Membaca buku

.  sastra bisa di kafe,

di rumah, ataupun

■  di dunia maya.

Kemudahan men-

dapat informasi

■  salah satu

pemicunya.Sebuah niang tanui ciisii-
lap mcnjadi lokasi pcrhe-
latan. Letak sofa dan kiir-
si dibcnahi hingga tiic-

..nyerupai^iingkaran. Pu-
kihan gbkTs berisi minuman ri-
ngan terserak di mcja. Dan bciTi-
gam kudapan tcrsimpan di siojv

• Ics yang menganga. Tuan nimrih
mcmbuka acara dengan ceiila

sebL-ali buku. Suasana santai

mcngisi ruang. Miiip aiis;in.
Sejuriis kcnjudian, scmua

yang badir bcrgnntian bicara. Sa
tu per satu mcnyumbangkan
I)endapat soal buku yang baru
saja dibaca. TIdak ada analisis te-
oivtis, scmuanya hanya peng-
amatan cmi)iris shal mcmbaca
buku. Bedali buku ini mcmaiig
Icbih minp arisan dibanding se
buah diskusi. Sobcluin" acara di-

tutup dengan makan malam, sc-
tiap pcseria mengusulkan buku
yapg layak dibalias padn acara
berikutnya.

Dilta Amahorseya, Cor))oratc
Affairs Head Citibank Indonesia,

yang menjadi jxinggagas acara
arisan buku itu sejak 1992. "Su-
dah 143 judul buku yang saya
kumpulkan dan acara ini," ujar
Ditta..vScmuanya buku sastra ke-
!as dunia. Maklum, buku yang di-
balias liaruslah yang mcndapai
pengbargaan sepcrti Pulitzer
atau Booker Prize.

Syaral menjadi anggotanya
mudah, banya mcmilik! komil-
men untuk membaca hingga sc-
lesai satu buku yang tclali dise-

pakati. "Karcna b.un'pir scmua
anggota klub bckcrja, mercka
banya bisa mcnyclcsailtan s;ilii
buku satu bulan," kata Dilta.

Anggota klubnya kini 15 orang.
• Kiircna anggota klub itu.tcrdi-

ri alas berbagai bangsa, buku
yang dibahas baruslali yang ber-
l)alinsn Inggtis. Ini kcniji jadi ma-
salab.Tak banyak buku bcrbaba-
sa Indonesia—icnlu saja yang
bcrkualilas—yang tclali diicrje-
mahkan ke dalam bahasa Ing-

giis. Mcmang ada karya |)cnulis
bcsnr Indonesia scpcrti Pnimoe-
dya Ananta Tocr yang telab ditcr-
jemtOikan ke dalam bahasa Ing-
gris. Tapl, karcna ada syaral l)u-
ku harus bcrusia mnksimal 4 ta-

Inin, buku Pmm dicorct. "Iiii su-
paya kami tcta|) mcngikuli pcr-
kcm))angan sastiTi terkini," kata
Ditla.

Scpcrti Ditla, arlis Happy Sal-
ma kcrnp mcnggclar diskiisi bu
ku bersama leman-icmanya.

Moski lidak sctcratur dan scscri-

us Dilta, Happy mcngakii ajang
ini mcmbantU|dirinya mengcnal
Icbib jauh saslniwnn Indonesia,
kbususnya Pnimoedya Ananta



207

¥

%

Tocr. Acara yang ciigclai' Hapijy
nicmang khusus mengiilas so
sok Pram clan karyanya.,"Lewat
acara ciiskusi ini, saya lebih cepat
mcnyerap informasi seputar
Pram secara lengkap," kata Ha|>
py. Tempat diskusinya berpiiv
dah-plndah. tapi kebariyalcan di-
gelar di rumahnya.
, Tarlen Handayani, pcmilik
dan |x:ngasuli klub baca Tobucil
(toko biikii kecil) Bandung, juga
punya acara scjcnis. Berdiri pada
20Q1, klub bacanya lelah memi-
liki 15 orang anggota, yang terdi- ;
n alas berbagai kalangan, dari J
doscn, pensiiinan, karyawan.
niahasiswa, sampai siswa scko- j
lah menengah atas.

Untuk mcngikat minat para
anggota. Tarlen punya solusi. Ca- '
ranya dengan membangun sua-
Sana informal. s:inlai, dan akrab.
"Schingga seliap orang dapat .
bcrbicara tanpa kliawatir ada ke-
senjangan pengetahuan, uniur, •
dan wawasan," kata Tarlen. |

Sckiirang klub baca Ini tekili '
tumbuh dengan membentuk so
buah klub yatig khusus tVicmba-
has buku-buku karangan Pranioo
dya Ananta Tocr, yang dinaniai'
klub Prjimoedya, di dunia maya. i

Karena keragainan anggota,:
Tarlen akhirnya melcbarkan to !
ma buku yang dibahas, dari kar- .
ya sasli'a hingga komik. "Ini ha-;
nya slrategi agai* semuanya da-i
pat teriibat," katanya. Diskusi'cli-;
gelardi salah satu ruang Tobucil,:
gcwasi mungil yang dlsulap jadi
mirip kelas. " ••
Di Jakai'ta, sejumlah toko bit-'

ku turut jTielahirkan komunitas'
menibaca sasLra. Sebut saja toko
buku Time, Kinokuniya, QB, dan;
Aksara. Lokasinya terletak di pu-
sat-pusat belanja sehingga mo.
mudalikan orang menjangkau--
nya, apalagi toko buku itti dituiv
jang berbagai fasilitas, Suasana
nyaman dengan penyejuk udaia;
pun membuat Isetah pengun-i
jung, apalagi puluhan sofa cm-;
puk panjang. memanjakan i>en>'J
baca. Ini belum termasuk kafe
yang sengaja dibangun untukj

memunbali keindman suasana.
Membaca buku sastra di so.

buah toko buku menjadi sesuatu
yang biasa. Ini pula alasan Han-,
yanj, 29 tahun, karyawan Depar-
lemcn Keuangan, mengajak so
jumlinh teman dekaUiya menggo
lar ciiskusi buku di kafe. "Kebia-
saan mcngobrol di kafe kami
ubah dengan meinbahas buku
sastra," ujarnya.
Sejumlah kafe di Jakarta pun

menjadi tJirgcL Dari kawasan Ko
mang hingga jantung Jakarta, so
pcrti kawasan Suclirman clan Ku-
ningan, scmpat disatroni. Disku-
si yang digelar scbulan dua kali
ini beiiangsung dari pukul 19.00
hingga 21.00 WIB. Alasannya, so
telah itu, biasanya kafe menggo
\nrlive 'Ternyata kegiatan
ini menular dan kelompok disku
sinya pun meluas lewat Inter
net," kata Hariyani, yang kini pu
nya delapan anggota tetap. •

• Kafe yang khusus menggelar
acara sasb-a clan buclaya kini ber-
inunculan di Jakarta. Sebut saja

Kafe Ekspose, di pojok di Wisma
Iskandarsyah, Jakarta Selatan,
milik peragawati kondang Radh
Sanggarwati* dan Kintan Umari.
Kafe yang beroperasi, sejak era
1990-an ini memang khusus di
bangun untuk para seniman clan
sastrawan. Sejumlah kegiatan ko
scnian pun digelar, dari pemba-
caan puisi dan cerpen, monolog,

• hingga kegiatan mengupas kar-
ya sastra. Puluhan sastrawan dan
buclayawan tumpah di kafe ini,

•  tefutama pada Rctbu, yang berto
ma malam budaya dan Mstra.
Waning Apresiasi atau kerap

clisingkat Waprcs pun menjacli
pusat kegiatan sastra. Ktife so

. derhana ycbig terletak di area Go
langgang Refncqa Bulungan, Ja
karta Selatan, ini belakangan
tumbuh menjadi scJah shtu kian-
tong kegiatan sastra. "Terakhir,
untuk memperingati hart wafat-
nya Chairil Anwar, kafe ini meng
gelar acara khusus untuk pelo-
por Angkatan 45 itu.
Di kafe Rosebud, Mayestik, Ja

karta Selatan, ada juga kumpul-
kumpul untuk membahas masa-
lah sastra sejak bulah lain.
'Tadinya ini maunya seperti read
ing club, tapi lama-lama malah ja
di klub puisi dan campur-cam-
pur. Maklnm, yang ikut macam-
macam, jadi nggak pernali dapat
buku yang klop," kata Noviana,
38 tahun, salah satu anggotanya.
Sesekali mereka menclatangkan
pembicara dari luar, seiierti Da-
narto clan A.S. I.aksana.
Yang dibahas bukan melulu

soal.sastra. Kaclangjuga spal film
dan masalah buclaya lainnya.
Anggotanya juga macanvma-
cam, dari arsitck, jxigawai kan-
toran, ibu-ibu, pastor, hingga
punker.
'Lain lagi dengan komunitas
Cyber Sasti-a. Komunitas itu ha-
nya acia di dunia maya. Di mail
ing list atm portal Internet, mero
ka bercliskusi tentang sastia, dari
A sampai Z. Indah, 27 taliun, sa
lah satu warganya. Sejak kecil ia
memang suka puisi. Sejak clia di
SMP, karyanya suclah nongol di
media cefak nasional. .
Mereka juga sempat membu-

kukan antologi puisi yang ber-
kualitas yang lahir cil waclah itu.
Indah scndiri memajang koleksi
karyanya cli blog piibadinya. So
lain itu, karyanya dapat dijumpai
di buku Dian Sastra for President
3: End a/Trilogy.

Gairah membaca buku, khu-
susnya sastra, belakangan mo
mang meningkaL Kenyataan ini
tak leijas dari kemudahan men-
dapatkan buku clan membanjir-
nya informasi, Sejumlali film ro
maja yang berbau sastra turut
merangsiuig kecintaan biu'u pa
da dunia ini. Ditambali lagi mun-
cubiya puluhan penerbit dan la-
hirnya sejumlali toko buku besar
dengan seguclang kegiatannya.
"Ini yang melaliirkan buku seba-
gai gaya liidup clan tidak sekadar
menjiial pengetahuan," kata po
nyair dan penierhati buku Jose
Rizal Manua,

• catiyo junaedy/indra/qaris
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sering kurindu Whan
dalam galau perasaan

tapiwajahjuraganyang
■ kutemukan

yangselalu menatap dingin
sedingin bebaWan

didasarkafi

Sajak berjudul Di
Pabrik, WajaJi Tu-
lian Diganti
Juragan karya
seorang bunih
pabrik benang di

Tangerang, Husnul Khuluqi,
di atas cukup representatif
menggambarkan kesenjangan
hubungan antara pekerja
(bui-uh) dan majikannya. Balu
yang dingin adalah simbol
kcket-asan dan ketakpedulian
kauni rnajikan yang amumnya
tak peduli pada nasib dan
masa depan para karyawan.

Para buioih pabrik, dalam
lekanan hidup yang berat dan
perasaan serba lidak pasti,
incmang soring merindukan
hadirnya kekuatan suprana-
lural(Tuban) yang dnpat
melindungi dan meniperbaiki
nasib riioreka. Tetapi, yang
selalu hadir kepada mereka di
pabrik aJalaii sosok inaiikari

sedingin dan sekcras batu
kali, yang tidak peduli pada
nasib mereka.

Namun, memeringati Hari
Buruh, 1 Mei 2005, para bumb
tampaknya tidak memilih un-
juk rasa atau demonstrasi un-
tuk memprotes kesenjangan
dan ketidakadilan tersebut.
Kali ini mereka memilih cara
yang lebih kultural: berbicara
melalui karya seni.

Maka, selama sepekan
penuh, 23 April sampai 1 Mei
2005, mereka menggelar Fes
tival Kesenian Bumh di
Taman Ismail Marzuki (TIM)
Jakarta. "H^ri Buruh tidak
selalu haius ditandai dengan
demo. Kali ini kami memilih
cara yang lebih berbudaya,"
kata Wowok-Hesti Prabowo,
ketua panitia festival.

Festival yang dibuka oleh
Ketua DKJ Ratna Sarumpaet
itu mencapai puncaknya pada
Sabtu, 30 April, dan berakhir
Ahad. 1 Mei. Pada puncak fes
tival itulah di Teater Kecil,
TIM, sejak pukul 16.00 dipen-
taskan dua grup teater buruh,
serta pembacaan puisi para
penyair buruh pabrik dari Ta
ngerang dan Kudus, seperti
Jumari IIS, Yudhi MS, Plusnul
Khuluqi, Aris Kurniawan, dan
Mahdiduri. ,

Di tengah festival, di Galeri
Cipta III, sejak 25 April, juga
dipamerkan luki.san-lukisan
para buruh pabrik, .seperti

karya Bambang Slamet, J Su-
giarto, Sugihartono, Tri Dar-
sono. Lilik Subekti, Anwar '
Sodiq, Sutarho, Sujiyahto, Atr
Gustiwan, Hara Budianto,^-
Alfin, Shitan, Idik Nursidik, '
Bambang Harmanto,
Suwardiyanto, Agung Cisauk,
Nurdin Yusup, Asls W, dan
Amor. Festival ditutup dengan
diskusi fenomen kesenian
buruh dengan pembicara
Yusuf Susilo-Hartono, Iwan
Gunadi, dan M Igor, pada
Ahad 1 Mei 2005 pukull4.30,
di Galeri Cipta III, TIM.

Di panggung Teater Kecil, •
Sabtu, 30 April, para buruh
yang tergabung dalam Teater
ABU memainkan lakon karya
Margesti dan Busro bertajuk
Mereka Bilang Aku Perem-
puan (MDAP), dengan sutra-
dara Marghesti. Teater ini
mengandalkan akting para
buruh pabrik, seperti Lies, • •
Wiji, Ajim, Ida, Tati, Tuti,
Rita, Sri,Oyx,danGegoT.

Sedangkan para buruh di
Teater Tabur memainkan •
lakon Bolong karya/sutradara

.Andrea. Para burLxhpabrik—.
Aji, Bowo, Anton, Febri,
Pursodo, Lusi, Chasmin, Jack,
Iroh, Gobyos, Riyadi, Kris, -
Ago, Boim, dan-Kancil —
memainkan lakon itu secara '
apik dan penuh greget. .•

Dalam dua pementasan
itulah mereka mengeksplorasi--
dunia mereka, dunia kaum



■ bunihyangpenuhpenindasan
dan ketidakadilan, ke dalam
bahasa teater. Mereka juga se-
kaligus menjeritkan penderi-
taan kaum buiuh yang selalu
menjadi korban eksploitasi
yang dilakukan para kapitalis
untuk memupuk keuntungan.
Dan, para kapitalis, yang so-
soknya diwakili oleh kaum ju-
ragan (boijuis), seperti disim-.
bolkan dalam puisi Husnul

. Khuluqi, adalah batu kali yang
• keras dan dingin, yang tidak

- peduli pada nasib mereka.
Pada lakon MBAP, misal-

nya, Teater ABU menggugat
ketidakadilan dan penindasan
terhadap kaum perempuan
yang 'terjebak' menjadi buruh
pabrik demi ikut menghidupi
keluarga. Perempuan yang
cenderung penurut dan tidak
suke protes, banyak dipilih .
menjadi buruh pabrik. Tapb'

• jus tiai karena sifatnya itu, "
tenaga perempuan dieksploi-

■ tasi dan dilupakan hak-hak .
da.sarnya sebagai perempuan.
Sementara, melalui lakon

Bolong, Teater Tabur
menggambarkan bagaimana
kehidupan kaum buruh yang
selalu menjadi korban
kepentingan para kapitalis,
sehingga hanya dapat mcnge-
luhkan kepedihan hidup
mereka. Bahkan, hak untuk
memimpikan masa depan
yang gemilang pun mereka tak -
punya, karena harapan hidup

mereka telah runtuh bersaraa
demm mesim pabiik.
Ironisnya, dalam kondisi

tidak berdaya itulah nasib
mereka malah dipolitisasi —
bahkan diobjekkan — untuk
kepentingan pihak-pihak ter-
tentu. Coba kita dengar
nyanyian mereka:

di layar telcvisi, nasib kami
didiskusikan
dari singgasana, nasib kami

dikemudikan

•  maukah kamu jadi kami,
diinjak-injak, dibiarin, diki-

bulin, dikentutin, diludahi,
dibodohi...

Atau pada puisi M Igor
berikut ini:

Siapakah mereka
ketika corong-corong besi
tak lagi bersuara
bumi tak bereaksi
oleh beban langkah condong

terseok

Siapakah mereka
mcnatap rembulan terpana '

tak bisa bicara

menangisi kepedihan
panjang
meratapi hidup jauh dari

keberadaban...

Begitulah kepedihan
nasib kaum buruh Indo
nesia, dan di negara-negara,-

bcrkembang pada
umumnya. Gaji tidak cu-
kup untuk hidup secara
layak, tapi tenaga mere
ka diperas, ditindas, dan
dilupakan hak-Hak da-
sarnya. Nasilj pedih itu
pula yang tergambar •
pada lukisan-lukisan
yang dipamerkan dan '
sajak-sajak yang diba-
cakan dalam festival.
Bagaimanapun, para

buruh pabrik telah ' ■
memilih media protes yang
lebih kultural. Giliran para
majikan, yang mesti mulai ter.
panggil untuk memper-
lakukan kaum buruh secara
lebih manusiawi dan kultural.
Dan, ini telah ditunjukkan •
oleh sejumlah perusahaan,
seperti PT Surya Tato
Tangerang dan FT Djamm .
Kudus, yang mendukung
penuh — memfasilitasi dan •
membiayai — kegiatan berke^
senian para keryawan merel^
Semoga penisahaan-
perusahaan lain pun
mengikutinya.

■ ahmadun yh

lepublika;,1 Mei 2OO5
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SASTRA INDONESIA-PUISI

. SMA Muham'madiyah 1 (Muhi)
/ Yogya, 23 April lalu melaunchirig
buku-antologi pviisi TRlntihan Hati'
Ik^a siswa dan guru Bahasa dan
Sastra Indonesia sekolah tersebut.
•Humas SMA" Muhi, Drs AbdtJ
' Qudus Zoher^MPdr dalam siwan

pers yang dikirm ke Redafei
Irmengatakan, acara yang dUiadiri
?; sejxunlah siswa pengurus .0818
V 8MP/SMA Kota Yogya, gi^, staf
; pimpinan dan siswa Muhi itu dike-
mas dalam suatu sar^ehan sastra
dan parade bacai pviisi. Bertindak
sebagai narasumber pada sarase-
han' itu aktiyis ■ seni; sastra dan
per^ih jiiara. I Lomba Penulisan
Esai - HUT Kedaulatan^Rqh^df,
Sudaryanto dari FB8 UNY.. ■ ■
; :j JCecuaH itu, acara tersebut juga

dimeriahkan parade baca puisi oleh
penyair dan hadirin, antara lain

\ siswa 8MA Bopkri Yogya yang
berhasil memukau tamu undmgan
ketika membacakan puisi Tbriakan
dan Nyanyian Semut' kaiya

. Andrika. . ,
Buku antologi yang penerbit^-

' nya difasilitasi. ioleh; Panitia
, Lustrum XI SMA Muhammadiyah
1 Yogya ini dibagikan secara gratis
kepada hadirin. ̂ ncananya buku

• tersebut juga alcandiberik^ kepa
da beberapa SMP/SMA sebagai ha-
diah untuk menambah kolefei per-

/i.pustakaan sekolah. Beberapa puisi
l^dalam buku antologi puisi 'j^tihan
•Hati' permdi dimuat" dalam m^alah
sastra, Horisoh^^akarta edisi
Januari2005;. V Q - ^

Menurut Sudaryanto, ̂ tradisi
mendokumentasikan karya sastra *
dMam bentuk buku antologi di kala: •
pgan sisw;a rhasih sahgat l^gka.
.K?reim itvi,i!onn^wjg antologi pui^
iiii diharapkan' \ dapat:. mengr
gsurahkan geliat sast^a-i^jY
dan memberi inispir^ ba^'s|^plah-
sekolah lain uhtuk" inengitaiti jpjak

' para siswa MiiH ini.
Sedahgkan K; v-Kepi^ma^t-r SMA ;

Muhammadiyah I'Yo^arDrs HM;
; Abu Shoim Nur merigat^^, bah-'
wa Muhi bertel^d niembangw kul-
tur akademis yang Is^tagjff t^

; eksis di tehg^^teng^persaing^^
.ketat. lembaga ̂ endi<h&; yang^
bennutu, balk di ̂ gkat re^onal ,
DIY maupim dalam^s^QanasionaL •

Kedaulatan Rakyat,3 Mei 2003
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1  PUISI itu adalah seni yang
cengeng, milik orang-orang
yang patah hati dan keha-
bisan akal sehat. Puisi juga
hanya milik para penyair
yang berpenampilan eksen-
trik, bahkan tak terurus. Pen-
dapat itu sudah usang.

Puisi adalah milik semua
orang, termasuk kalangan

; akademisi dan intelektual. Le-
• '.wat puisi hiereka mengung-
'..Icapkan segala hal tentang hi-,,
dup. clnta, alam, harapan.
bahkan dunia politik, Bahkan
negara seperti RRC dan Je-
pang, mengagungkan puisi sc-
bagai bagian dari falsafah

• bangsa setara dengan politik
dan militerisme.

Berangkat dari pandang-
an itu, Universitas Katolik At-
ma Jaya Jakarta menggelar
Pesta Puisi pada Jumat (13/5)
di Auditorium Yustinus,
Kampus Unika Atma Jaya, Ja
karta Selatan. Pesta Puisi itu
merupakan rangkaian kegiat-
an Lustrum IX Atma Jaya
yang jatuh pada 1 Juni 2005.
"Dengan kegiatan ini kami
ingin Atma Jaya lebih mem-
perkental diri dalam ling-

• kungan seni dan budaya." ka-
ta Ketua Panitia FG Winamo.

•Dia memaparkan dengan
kegiatan yang juga mencakup
lomba cipta puisi yang diikuti
25 SMA itu. mereka ingin
membuktikan kebenaran pen-

v^dapat bahwa puisi memiliki
kekuatan dalam pengungka-
pan kata serta mampu me-
•gekspresikan niJai intelektu-
alitas. Dengan kata lain puisi
sangat layak masuk kampus.

Puncak dari acara Pesta
Puisi itu berupa pembacaan
puisi dari penyair, rohania-

I'l .MIWI{CA\//L'H^'A^VAS'IO >L'K.\KN"0

BACA PUISI - Seniman Anhar Gonggong membacakan puisi-
puisi karyanya saat Lustrum IX Universitas Atma Jaya di Kampus
Atma Jaya, Jakarta, 3/5).

Mu^ Sutrlsnc, Anhar Gong. IZeZZZ""'"
Ken^iS sahSZL'L" J'"
ga Andre Hardiana vanp aHa saksikan puJuhan siswa SMA|>.e„agapenLaiI;™i^ S
" Mereka tampil dengan ga- Penampilan para

ya yang berbeda namun pe- sastrawan yang
nuh semangat. Bahkan Anhar genernsi "ABO" da-
Gonggong sampai naik di atas ^^gkatan ba-
podium dan dengan lantang • , .
membacakan puisi-puisinya. i.„ ' >'3^ dari mereka bah-
Demikian juga Rendra yang , ^engaku baru pertama
tampil dipenghujung acara. menyaksikan penampil-
Meski terlihat letih, Rendra penyair itu. Umum-
tetap memukau dalam penam- mereka rnengaku tertarik
piJahi^ sesuai julukannya si menulis putsi karena terpro-
Burung Merak. Acara itu juga menonton film
disertai dengan peluncuran membaca novel.
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"Saya pertama kali mulai
suka menulis puisl saat me-
nonton Ada Apa ' Dengan
Cinta (AADC). Avvalnya sih
buat ngerayu cevvek, tapi la
ma-lama jadi tempat curhat
juga biar pikiran tidak sum-
pek," ucap Irvan salah se-
orang siswa kepada Pemba-
ruan.

Dia juga mengaku tidak
tahu siapa itu WS Rendra dan
Anhar Gonggong. Dia juga ba-
ru tahu kalau Homo Muji juga
penulis puisi, dan bukan pe-
ngamat sosial politik seperti
yang selama ini disaksikan di
televisi. Rupanya Pasta Puisi
memang perlu spring diada-
kan, selain untuk mengasah
intelektual juga untuk menga
sah rasa. (W-10)

Suara Petnbaharuan, H Mei 2005

SUARA PEMBARUAN, Sabtu, 14 Mei 2005
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hedrah

Maman S Mahayana

;  Kritikus dan Dosen Sastra Ul

agi, seorang pejabat menulis puisl.
Kali ml Sekretaris Jenderal Depar-
temen Pertanlan Dr Memed Guna-

/ 'wan MSc. Bukan hanya satu dua puisi
V-untuk 'basa-basr dl pentas pertunjukan
•  baca'sajak, tapi puluhan puisl yang ter-
' kumpiil dalam dua buku. ia hadir mem-
.  ̂ perpanjang deretan pejabat tinggi yang
meherbitkan buku kumpulan sajak,
seperti Soesiio Bambang Yudhoyono dan

•.jPriJpnoTjiptoherijanto.
A Dua buku kumpulan saJ^ Dr Memed '
TGunawan, yakni Ladang Berselimut Ka-.

;•/but (Jakarta, 2005) 6an Setangkai Padi, .
■ .̂Seisi Negeri(Jakarta, 2005), beluni;la-
;^ma ini diluncurkan di didiskusikan di De-
/iPartemen Pertanian, Jakarta.^TauiFiq js-.
•" mail pada kata pengantarny'a b'erkomen-
/•.tar, "Betaipa dahsyatnya kala'if sekjen-
;.^sekjen departemen lain juga menulis ,
• ^kumpulan puisi dalam bidangnya^ . r - ;
; -miasihg-rriasing."
d "Kedua antologi puisi itu separti potret '
.^kegeiisahan'p'enulisnya sendiri. Satu ka- :
^f;ki,berada dalam kehidupan alam pede-
NSaan, dan satu kaki iagi.terpaku dalam
■  ••sistem birokrasi sebagai sekjen. ia iak-,
i-.'sana tumpahan unek-unek yang iepas
_begitu saja mengungkap kata hati, si-
kap, dan ideaiismenya tentang dunia . ■

.•. pertanlan. Maka, bahasanya jadi terasa
AibegituJujur dan bersahaja. . 'ir ■; ,^Ruisi; bag) sang pejabatj^^^k iagi ,
■  .sekadar permainan kata ata'u ekspresi

bahasa yang ditata agar menghasilkan

efek keme7duan bunyfdan kefndahan: ■
puitik", .tetapi menghadirkan sosok pri- V,

- -<badi yang berada dalam dua dunia.v ; V .
lumpur sawah dan birokrasi. la merepri^'
sentasikan suara tentang dunia perta-y.-
nian dengan berbagai problemhya,

Sebagian besar besar puisi dalam' ke-
dua antoibgi itu, mengangkat tema^tema
yang erat berkaitan dengan urusan per- '
tanian. Yang iainnya berbicara tentang •

;  keluarga, nasib TKi, anak jalanan,- peda-
gang asongan, dan rasa syukurnya.ke-
pada Sang Khaiik. Cara pengungkapan- /
nyd terasa khas dan unik, terkadang
Juga kritis dan pedas. Seperti otokritik .
yang coba menguak sejumiah masalah •
yang selama ini terjadi dalam dunia per-.

•  tanian kita. - ' : '

Dalam buku Ladang Berselimut Kabut
yang berisi 37 puisi, kita dihadapkan pa'
da sebuah panorama yang buram, agak '
kelabu, dan pekat-kelam sosok petani ,
dan kaum yang tersisih, Aku liris bertin-

, dak sebagai perigamat: memotret, men-.'
;catat, dan coba menelusurl nuraninya. Di ;

satu sisi, ia merepresehtasikan kegeli-
sahan, di sisi lain, menjadi semacam v
potret kebersahajaan dan ketersisihan';
para petani dan wong cilik. Hadjrlah di
Sana sebuah kontras antara mewah- - '
melarat, reputasi dan riasib kaum yang

■  tercampakkan. , • '
Lihatlah potret tentang Harl-Hari Kang

Sarta. Di sana hadir i^eberpihakannya, ,
tetapi juga ada jarak tipis antara subjek ,
dan objek. Maka, kegetiran dan perju- .
anjgan panjang Kang Sarta, cukupiah
digambarkan dengan V •

/
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Hatinyasepi
Tatapanhya datar .. .
Punggung bungkuk keriput ,

Atau sebagaimana yang terungkap )■
dalam bait terakhir:

Dia ada, hidup dan nyata,
Dia bicara dan merasa
Dialelahdan tua • ' .

•  Ada getir meridalam, ada hati yang r
pecah, dan kita dibawanya berpihak
padaempatinyaitu. ■ ■

Simaklah juga paradoks yang sering _ <
luput darl perhatian kita. Panen Raya : i
yang mestinya menjadi suka cita petani,
kini telah berubah bukan lagi milik rne-

' reka. Atau daiam bahasa yang lebih i
eksplisit; Petani masih barangjualan d'l
makalah (sajak Program), i , : \
:  Kepeduiian itu ternyata tidak berhenti .,
di sana. Pi jaianao ketika berhadapan
dengan'pedagang asongan yang berke-
ringat di tengah terik, tertatih mengin-,pp..., sementara kita sejuk bersandari^

■ nyaman tidakpeduii. .
■ / ,. Bukankah itu merupakan pemandang-
•  art sehari-hari yang menusuk mata kita di

satiap pelosok jalanan kota di negari ini?
Ekspresi kepeduiian itu ternyata dibawa
nya pula sampai ke Den Haag, Akubergelimang daiam kelebihan yang tak
biasa kualami, sementara mereka (wong
cilikyang berbekal cangkiil), makan sisa
dan seadanya. (sajak Bayangah Lewat

" Saat Makan Pagi di Den Haag}. . \
Begitulah, antologi puisi yang lengkap-

1. nya berjudul Sajak Resah Petani di atas
7lAwan: Ladang Berselimut Kabut, seperti

hendak menggugat siapa saja. Meski di
' sana-sihi, menyembul nada.bptimistik,
: antologi ini —sadar atau tidak—, mem-
\ bawa kita pada empati atas dunia yang
;  selama ini menjadi bagian dari diri kita,

tetapi kerap luput dari perhatian. .
.  ®©•":

Masih dengan sty/e yang sama. yaitu
bermain dengan persajakan dalam larik
dan narasi yang mengatir tanpa pretensi,
antologi puisi kedua, Setangkai Padi,
Seisi Negeri, sebagian besar masih
mengangkat tema-tema seputar dunia ^
pertanian. Kita merasakan ada sema-
cam refleksi evaluatif atas berbagai
problem di seputar lingkungan kerja, ke-

' hidupan wong cilik, catatan perjalanan,

renungan untuk keluarga, nostalgia-ma- , ,
sa lalu, TKI, sampai renungan tentang ,
bencana Tsunami. Ada 38 puisi daiam
antologi ini yang nadanya terasa agak
barbeda dengan antologi pertamanya.

Kali ini, beberapa puisinya cenderung
kurang menunjukkan perenuhgan yang
lebih intens. Akibatnya, empati atas ke- .
■pedihan dan derita kehidupan kaum
pinggiran itu, terasa sebagai.sikap re-
aktif. Di sana-sini menjelma pernyacaari, ,
bukan narasi yang memancarkan.pesbpa^
puitik. Bagaimanapun, ketika fiuisi digu-:
nakan sebagai alat ekspresi, usaha me-;,
•nyapa dan menyentuh hati nurani, can- j^.
derung efektif jika bangunan estetika > ^
menyatu dalam keseluruhannya. Di sinj-::.^

.  lah limpahan perasaan dan luapari emoj
si spontan, perlu dievaluasi kembali-ciarj
dimaknai melewati proses perenungarij ■
yang mendalam. :. .■V;

Meski begitu, dalam sejumlahpuisiT.^v
nya yang lain, kita seperti dibawa pada.-f
panorama perubahan zaman, potrpt
sosial, kerindubn pada Sang Khalik, dan's
keoedihan atas nasib wong cilik (petani).;:
Di sana, ada intensitas perehungan yangi

■' mendalam yang disajikan dengan jujur •
dan mongalir begitu saja. Dengan begitu, r
sentuhan pada hati nurani terasa lebih y • ■
kuat, seolah-olah kisah itu menjadi ^
' bagian dari kehidupan keseharian kita. ^

.%09

bemikianlah, kehadiran dua antblpgi:^
kaiya Memed Gunawan, sekjen Depar-, ;
temen Pertanian Ini, bagaimanapun juga,, :

;: pelting artinya. Secara tematikj kedua s .^, ,
antologi itu jelas telah ikut memperkaya
khazanah tema perpulslan Indonesia;Ketika iatberiaicara tentang petani, ?awah, ; j
birokrasi pertanian, ternakj.proyek, sm1>,I'

■ sidi, TKI, dan kepeduiian atas nasib^ui^;^pinggiran, la jadi terasa khas lantarari d'l-
. ' hadifkan bieh pejabat penting pemerint^,; vMengingatpuisi-piiisinyadis^ikan

. dengan kejujuran,kata hati, yang segera^.
muncui ke permukaan adalah sebuah ^ ■
citra yang sania sekali berbeda dengan, > ,pandangan masyarakat terhadap sosoK,
seorang birokrat. la seperti merepresen-. •
tasikan sosok pejabat yang sadar bahwp
jabatan tidak lain adalah amanah. Ada • ■
kesadaran bahwa kekuasaan sekadar . y
kepercayaan. Segalanya harus dipertang-

. gungjawabkan kepada hati nurani, kelu-^^
arga, rakyat, bangsa, danTuhan. •; ; > ;

jikaTaufiq Ismail (dalam Dengan
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•: si. Aku) menempatkan, puisi sebagal sa-
. rana bernyanyi dengan kehidupan, ber- V
,  r cinta dengan alam, men'genang Sang. ̂
:  Khalik, atau mengutuk zaman yang bii-! '
suk, maka Memed Gunawan sekadar
mengungkapkan kegundahan hati. la me-
nangis memandang penderltaan petani
marah atas kerusakan area! pesawahad .

, prihatin (fan gelisah pada kegagalan . f
• program pemerintah, subsldi yang salali:;
sasaran, ko'nsep hebat yang tak mem.-;'i: •"
bumi, atau diskusi iimiah dan mewah' ̂
yang tak menyentuh nasib rakyat; . ■'0.

r  Segala kegeiisahan itu, tiba-tiba se- •
pert! memperoleh saluran pada puisi' •
Maka, potret kegellsahannya dapat kita ■ ^
cermatl dalam kedua antoiogi itu. ■

Republlka,29 Mei 2005

¥
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SASTRA INDONESIA-SEJARAH

Mengenal Sosok Multatuli
Sosok'"dan karya pemikiran Multatuli adalah dua- S

°aTa^an uta. diuraikan I
tatuli merupakan nama samaran dai i Douwes Dek |

kar >1820-1887), seorang Bclanda.yang pemah menjabat |Sagai Listen ResidenLebak di Banten, dan kemucban |
mLulis roman borjudul Moa: Haueiaar pada tahun 1860^ |
Melalui katya sastra tersebut, Multatuli mengungkapkan i
praktik eksploitasi pemerintah kolonial Belanda lewat ke
bijakan mlwurstclsel (tanam paksa)
kebrobokan mijntalitas kelas menengah Bek^nda, dan se-
i-uannya tentang keadilan. Nama Mu latuli berasal dan
-bahasa Latin yang beraili aku telah banyak mendenta.

Pemaparan buku yang teidiri dan U bab mi tidak
banyak menguraikan isi roman yang sempat menggem-
parkan negeri Belanda, namunlebih mengungkapkan fak-
ta-fakta lain Douwes Dekker yang dikumpulkan dan ber-bag^p'nerbitan. Latar bdakang kehidupannya d.m-ajkan
pada bagian awal penulisan buku im. Dalam bab 12 d^
paparkan sosok Multatuli sebagai seorang penulis drama, j
S^pei-ti dituliskan Dr PIIU de Leeuwe dalam bukunya
Mxdtatidi. Het Drcma en Het Toneel. Juga Uilisan sas- \
trawan Rico Bulthuis dalam bab sebelumnya, yang memlai
Douwes Dekker sebagai sosok sastrawan '
peiti termuat dalam kpran Hoapse teibitan Don Haag, 8
•Januah 1955. l^ga'tulisan
adalah Kisah Saijah dan Adinda (bab 6), ^
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^  J^^keniahan Sastra Indonesia ;2Cj05

I

. Acaranya asyik, dari api
V unggunsampaipentas

senl. Apalagi, acara
seperti ini baru pertama

kali diseienggarakan.

A pa sill yang terlin-
tas dalam pikii'an
kamu bila clitanya
tentang sastra?

•  i^uisi, novel, prosa,
atau pelan-pelan

. kamu mulai merasa bete'l
Ehm, nggak usah terlalu

merasa bersalak kalau kamu
kurang ngerti seal sastra.
Sebenarnya nih, "Minat remaja
terhadap dunia sastra, ternyata
ibarat bara dalam sekam," ujar
Fathin Hamama, seorang
penyair dan sastrawan.
Maksuclnya, di permiikaan,
minat remaja terhadap sastra
kurang kelilratari. Namun, di •
bawah, justru borgemuruh.
Nail, unlLik menarik minat ki-

ta-kita pada sastra, pada 23-24
..April pelcan lalu ada acara
asyik, Namanya, Pcrkemalian

' Sastra Indoi.esia 2005. "Kita
ingin mengubah itjidgc mei'eka.
-Sastra itu sebenarnya iisyik, tak
'berat' seperti yang mereka ba-
yangkan," kata Ibu Fathin, yang
juga menjadi ketua panitia Per-
kenAhan Sastra Indonesia

(PSI). ,
Acara yang berlangsung di

Pendopo Cempaka II Bumi
Perkemahan Cibubur, Jakarta
Timur, ini diikuti oleh 100 anak
Pramuka penegak dan 50 sas
trawan.

Perkemahan sastra yang dise
ienggarakan oleh Komunitas ■
Sastra Indonesia (KSI) dan
Kwartii' Nasio-
nal (Kwarnas)
Gerakan Pra- ^5,^
muka itu sekali-
gttsmem- ,

■  ■ budaya. Hadir pula, sastrawa n
gdi • Taufik Ismail, RadharPanca •

Dahana, serta putri Chairil. -
mrta Anwar, Evawani Alissa Chairil
3 anak Anwar. Malam itu sempat juga
sas- dibacakan beberapa kaiya

sastra Chairil Anwar.
I disc- "Acara PSI 2005 digelar
tas • untuk menumbuhkan minat dai
n  kemampuan apresiasi terhadap

sastra di kalangan
generasi muda, ter-S  - • utama anggota
pramuka," kata

remaja Wakn Ketua
t^rhaHan ; Kwarnas BidangLemdoap ... Abdimasdanl-Iu-

inia sastra, • ip'^^i-P'-jniiiiadi.
j. . , ? • ■ "Eevvat acara mi.

Lernyaia,. Kwama.s mcncuba

menclo

peringatihari , ̂
Chairil Anwar. ' terhadap

Amvar? I., , sastra
.  Yup.-ia adalah temyatS
salah satu sas- -u f,
trawan besar .• IDarat bara

•  Indonesia pada rlalam
-  rriasa revolusi. ' I » "i
• AntaraKera- , '■ Sekamj ^

xoang dai} Be- 3 -
A;n.9z adalah sa- ^

• lall satu puisi
terkenalyangditulisnya. Sasti

Di hari pertama, Menteri Prair
Pemberdayaan Perempuan KI, lerga
Dt Meutia I arida liatla, nieni- inenii
buka lang.sung acara. Pada ma- para
lam harinya, jiara Pramuka pe- di ba.
negak itu tak melewatkan ke- Sel
scmpatan einas untuk mengiku- anak
ti acara api unygun yang ciiisi meng
apresiasi dan pentas seni. Suat kuis situ Menteri Pendidikan Nu- ,. jukan
sional HI, Bainbang Soedibyo, . penul
sempat menyampaikan orasi pcrke

bara rong■ kreativitas anggota
~  pramuka dalam

bidang penulisan• ■3 sastra," tuturuya.
^ ■ - ■jf ' Selnnia acara

^  ynng berlem.i
Pramuka I'eduli

Sastra, Sastrawan Poduh
Pramuka. para s.iislrawaii yang
lergaliuiig dalam KSI mencoba
inempei-kenalkan sa.stra k(;)jada
para i-omaja yang masili tluduk
di bangku SMA itu.

Selain inelalui game, anak- '
anak Pramuka penegak itu juga
mengikuti kegiatan lain bei'upa
kuis sastra, orasi sasti'a, pertun-,
jukan sastra, loorkshop
penulisan sastia, d.m modul
perkemahan sastra. Pokoknya, • : •



full bcislra, dell.
Para penegak pruiriuka itu

pun cliarahkan untuk rnumilih
bidang sastra yaiig di minalinya.
Ada yang tertarik dc-nigah puisi,
sineU'oU; ccipon, cian .-u'likL'!-
^'Dari 100 posc-rla. ada 30 urang
nioinilih puisi dan 30 iiioniilih
nienulis ceri'.a sinctron.
Sisanya. mcniilih cerpeii serla
artikel," papav Paihin.
Melalui bei bagai peirmainan

yang menyenangkan, piara
, reinaja itu kuinudian inungikuli
loorkshup nKMiulis cerp'en, puisi
arllkcd, dan kriuk csai.
Tak hanya sebatas te ori,

juereka pun iangsung meinprak-
likkan bagaiinana luenuUs'
sebuah puisi, cerpen, artikel,
dan 1 askah artikel. Para . , , ...

penegak itu Iangsung dibimbing^
.saslrawan yang karya-karyaiiya ;
telali banyak inuncul lewal
buku alati .sural kabai". Apalagi
pcnibicaranya atlalah oiang-
orang yang inemang telah lama
berkeeimpung di dunia ini.
Kaiau nyikutiii aeara ini, seru

banyet, llio. Kayakiiya vvaklu
(lua hari kuj'ang. deh. Ternyala'
ba)'iyak ha! menaidk yang bisa
diulik lewatsastra. Siapa bilang
sastra membcsankan? Bhri'

FOTO-FOTO: DOK HUMANS KW/imS



A' syikBacaKaryaSastra
Trl SuciantI ,

Siswi kelas II SMK Hangtuah, Jakarta Utara

Sebelum ikut Perkemahan Sastra Indonesia (PSI) 2005, Ucl
tak terlalu tertarik dengan sastra. Pokoknya biasa-biasa saja
Malah., Ucl pikir nulis pulst itu nggak ada gunanya; Nulis puisi

.itu.kayaknya ker/aan orang cengeng dan ng^a/r punya kerja •
ternyata setelah ikut PSI 2005. Uci baru tahu kalau sastra itu

. ternyata benar-benar mengasyikkan. Waktu' perkemahan Itu, Uci
;,memillh belajar menulis puisi. Wah,:menulis puisl Itu benar-benar
asyik, kalau tahu caranya. • ' V

Kita dibekali pengetahuan bagaimana caranya menulis puisi itu.
Sebenarnya, Uci jugasering nu//s puisi. Namun, nggak pernah ,nyambung. Tapi sekarang, Uci sudah mutai tahu caranya membuat
puisi; Jadi, agak sedlkit beraturan, .

■ ■ Setelah ikut PSI pun, Uci semakin tertarik pada sastra. Sekarang,'
sudah mulai asyik baca-baca karya sastra. Makanya, seminggu • -
setelah ikut perl<emahan Uci terus mencari dan membaca buku- ' ' "
buku sastra. Pokoknya, asyik deb.

[WaktunyaKurang
, Utep Jajang Ruchlyat ,
; Siswa kelas III SiMK Hangtuah, Jakarta Utara ".V 4

M.enurutsiaya, acara Perkemahan Sastra Indonesia ini ■
sangat baik dan bermanfaat sekali. Baru pertama kali ada
acara perkemahan sastra. Lewat acara ini, saya menjadi

lebih tahu tentan|* dunia sastra. Pokoknya, buat saya acara ini
Sangat menarik. A , • .

.Waktu duaharl, rasanya kurang. Paling tidak, acara kemah
sastra bisa dilaku kan seiama seminggu. Saya paling tidak, kini
sudah mulai tahu.ibagaimana caranya menulis puisi, cerpen, •
maupun naskah sinetron. Saya paling suka nu//s naskah sinetron.
Karena mungkin, sava senang be/main teater.
.  . Pengalaman yang saya peroleh dari PSI 2005. saya kembangkan
di sekolah. Saya bcagikan kepada teman-teman. Ternyata, belajar

..sastra itu .sangat asyik dan inenarik. Tak seperti saya bayangkan
sebelumnya. sehin/gga saya sangat setuju bila dibentuk Satuan
Karya (Saka) Sdstru dalam gerakan Pramuka. ■hri
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racaiia-^

Wajah Perempuan

Sastra Indonesia

Tjah]ono WIdijarito

Penya.ir dan Pengarnat sastra.

Kehadiran sastra bukan sekedar se-
bagai pelipur lara belaka, namun ju-
ga hadir dengan menyajikan kisah

sekaligus berita piklran. Sebagai berita pi-
kiran teks sastra berfungsi sebagai sebuah
sistem budaya yang secara implisit me-
nampllkan sosok atau citra manusia yang
bukan saja sebagai sebuah artefak melain-
kan sebuah wacana yang menjadi fakta

'mentalitas, fakta kesadaran kolektif bu
daya, sekaligus fakta sosial daii sebuah

• masyarakat atau komunitas yang berhulu
pada realitas. Sastra mencoba meng-
hadirkan kis.ah dan berita pikiran tentang .
realitas secara dialogis, transformatif
melalui imajinasi dan kongkretisasi yang •
berujung sebuah representasi realitas yang
dikerangkai oleh episteme fertehtu.

Sejak lama teks-teks wacana sastra
klasik (lokal) lndonesia,iimisalnya Roro
Mendut, Bangsacara-Ragapadmi, Jaya-
prana-Layonsari, Malin Kundang, Serat
Panitisatra, dan Serat Waraiswafa:, secara
kuat dan menonjol menampilkan citra ter-
•tentu tentang perempuan dalam konteks
dan dialektika budaya lokal Indonesia. Hal
ini membuktikan bahwa sejak masa klasik
teks sastra sudah menjadi wahana dan
wujud ekspresi, eksternalisasi dan inte-

, grasi hayatan, renungan dan pandangan
tentang perempuan Indonesia.

Dalam sastra Indonesia moderen sosok
^ perempuan selalu dimunculkan dengan

■  citra dan problematikanya masing-masing
sesuai dengan zaman dan kondisi saat
teks tersebut dimunculkan. Dalam teks
sastra Indonesia modern, faktor keterpe-
lajaran dan keterdidikan mdrdfjidkan sa-
lah satu indikator saangat penting dalam
mencitrakan sosok perempuan. Hal ini.

berbeda dengan satra klasik yang menon-
Jolkan keningratan dan kebangsawanan
dalam mempresentasikan citra perem-

.  puan.

•  Dalam Kitab Pararaton misalnya, diki-
sahkan bagaimana tokoh Ken Dedes tam-
pil sebagai perempuan yang secara kebe-
tulan memegang peranan penting dalam
sebuah suksesi kekuasaan. Ken Dedes

menjadi sebuah inspirasi bagi tokoh hero
Ken Arok yang tidak sengaja melihat ba-
gian bawah pusar Dedes yang bercahaya.
Menurut penasihat spiritual sekaligus gu-
runya. Ken Arok mendapat informasi bah
wa siapa yang mampu memperisteri pe
rempuan yang bagian bawah pusarnya
bercahaya' akan menjadi penguasa besar

. dan menurunkan penguasa-penguasa di
tanah Jawa. Hal ini membuat mengobar-.
kan semangat Ken Arok dan dengan ber-
bagai muslihat Ken Arok berhasil mem
peristeri Ken Dedes dan menjadi pengu
asa. Dan sejarah mencatat tampilnya hero
baru bernama Ken Arok Rajasanegara
Sang Amurwa Bumi, pendiri kerajaan

.Singasari cikal bakal kerajaan Majapahit.
Dalam Praraton tersebut, citra sekali

gus peranan perempuan sangat ditentu-
kan dalam status keningratan dan ke-

^bangsawanan^ Bahkan dikaitkan dengan
.. mitos berupa wahyu keprabon, wahyu ke-

bangsawanan yang dapat memberikan
Jaminan kesejahteraan pada keluarga dan
keturunan, meskipun perempuan sebagai
pemilik wahyu itu sendiri tidak memiliki
keterampilan atau kemampuan intelektu-
al. Dengan demikian perempuan lebih di-
'citrakan sebagai mahluk pasif yang me-
nunggu takdir dan nasib yang menjemput-
nya tanpa bekal keterampilan, intelektual
atau keterpelajaran. '
Berbeda dengan teks-teks sastra Indo

nesia modern, faktor keterpelajaran dan
keterdidikan merupakan indikator sangat
penting mengalahkan keningratan atau
kebangsawanan. Faktor kemampuan inte
lektual ini menjadi lokomotif mobilitas so-
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sial, ekonomis dan spasial para perem- .
puan Indonesia. Akibat dari faktor keter-
pelajaran, keterdidikan atau intelektuali-
tas ini, citra perempuan dalam teks sastra ,
modern kita seialu berada pada lingkaran j
persoalan konseptual berupa: (1) perben-
turan modern dan tradisional, (2) masalah
Barat dan Timur, (3) ketegangan antara
feminitas dan maskulinitas, dan (4) kete- .
gangan dan upaya memperoleh ruang
publik dan otonomi. .
Dalam teks sastra Indonesia modern,

tokoh perempuan yang tidak memiliki ke-
mampuan Inteiektual yang memadai, mi-
sainya tokoh Srintil dalam Trilogi Rong-
geng Dukuh Paruh, JaDtera Bianglala dan
Lintang Kemukus Dini Hari, tokoh Pariyem
dalam Pengakuan Pariyem, .atau tokoh
Sumirat dan Kedasih dalam Tirai Menu- •
run, dicitrakan sebagai perempuan yarig
tidak memiliki rasionalitas, tidak.memiliki .
kemandirian serta kurang krids tprhadap
prdbelamatika sosial. Tokoh-tokoh inirT)e-

• nerima tradisi dan mengintegrasikan diri
' dalam warisan tradisi itu tanpa sempat
mempertanyakan, memperhitungkan, atau

. mengkritisi. Akibatnya mereka hidup da
lam kepasrahan yang sangat mengagum-
•kan bahkan terasa konyol. Tokoh-tokoh ini
berorientasi pada alam tradisional —me-
minjam istilah Peursen, alam budaya ke-
tradisionalan yang dijadikan orientasi ter-
masuk budaya mistis dan peralihan

. budaya mistis ke budaya ontologis.
Sedangkan tokoh-tokoh. perempuan

yang memiliki intelektualitas atau menge-
nyam pendidikan dicitrakan sebagai sosok

, perempuan yang merhpunyai rasionalitas,
kesadaran, kemandirian dan kekritisan
terhadap fenomena sosial. Mereka tidak
gampang mengintegrasikan diri jdalam
' tradisi budaya yang berlaku. tetapijustru
mengkritisi dan mempertanyakan, bahkan

, melakukan perlawanan pada kenyataan
.  tradisi budaya yang dianggap merugikan.
Tokoh-tokoh Tuti dalam Layer v',

■ Terkembang, tokoh Nyi Ontosoroh dalam
Bum! li/lanusia, kemudian tokoh Nety
<ia\am Burung-burung Rantau, merupakan
contoh gamblang dari citra perempuan ini.

i  Tokoh-tokoh perempuan tersebut
memilih hidup di alam budaya ontologis
bahkan fungsionai. Semakin tinggi keter-
pelajaran dan intelektualitas semakin
mendorong citra mereka cenderung ke
arah kemoderenan, tingginya keterdidikan
dan keterpelajaran memiliki kesejajaran

' dan afinitas. Sebagai citra perempuan
modern, tokoh-tokoh semacam Tuti, Nety,
dan Nyai Ontosoroh ini tampil secbra ■
kritis, diagnotis dan dekonstruktif

melawan keadaan-kenyataan traidisi • .<
sosial-budaya yang sudah ada. Di sisi lam
secara afirmatif mengintegrasikan diri,;
pada budaya modern yang sedang diben-.'^
tuk dan 'dilembagakari'. .
Namun perempuan dalam citra keter-.

pelajaran dan kemoderenan ini juga men- •
dapatkan tantangan dan problematika: ;
yang tidak kalah dahsyatnya akibat dan.
berkembangnya nilai-nilai baru yang.
mereka lahirkan yang tidak bisa lepas dari ,
pengaruh kapitalisme. Tokoh-tokoh perem- •
puan dalam keterdidikan dan intlektual- . . -
isme ini dihadapkan pada budaya kapital-. .,
is yang serba permisif rnenimbulkan
kelonggaran moralitas sosial yang pada : y '
' gilirannya menjebak tokoh-tokoh perem*-n «

■ puan tersebut untuk bebas berbuat. .. : * ,
:  {freedom of) segdla sesuatu yan| melajig- •
I  gar moralitas dan sosial, bahkan etika. ,
j  dan norma agama. ' v
{  ■ Dalam novel Saman dan Larung misal-
'  nya, tokoh-tokoh perempuannya:;/ / i '
^  Sakuntala, Yasmin, Cok dan Laiila, terang- v
1  terang-terangan memilih kebebasani seks ■
I  yang dianggap sebagai simbol kemandiri-' •
an dan perlawanan hegomoni laki-laki,;.. . i
Tokoh-tokoh "dalarh Saman memperta-

i  nyakan bahkan menertawakan.lembaga: y
:  perk&winan sebagai bentuk dari perbu-'
i  dakan. Perempuan yang menikah bagi v ,
!  tokoh-tokoh dalam novel tersebut tak v .

lebih dari seorang waiyl (pesakitan) dan ' ■
ja/'/erUerpenjara) dalam keinginan.subjek .•
laki-laki. Bahkan pengarang (yang juga ./ ;
seorang perempuan-Ayu Utami) melalui •
tokoh Cok terang-terangan meminjarn .;
istilah Mary'Wollstonecraft menghujat i ;
perkawinan sebagai sebuah lembaga
prostitusi yang dilegalkan.
.  ■ Dalam Saman digambarkan pulafeno-^;
mena Tevolusl seksual' di kbta-kota be-T

. sar, ̂i mana terjadi .pergeseran pilai-nilai.: .
ketika perempuan Gustru di gdlqngon me^
nengah ke atas yang notabene.terpelajar) .

• merasa menemukan simbol kemandirian .
•  meJalui kebebasan seks. Digqmbarkan i ,

bagaimana perempuan terpelajar generasi
' baru seperti tokoh Cok dengart entengnya
> membawa-bawa kondom dalam tas;"" ;
sekolah dan asyik berganti-gahti pasang-, '
an. Kemudian ada tokoh Sakuntala yang, ■
dengan kesadaran penuh mendekap kebu-
dayan Barat yang serba permisif yang di-..-
simbolkan sebagai raksasa, bahkan de-
ngan penuh kesadaran Sakunta'3.'^®''^"'sak selaput.daranya sendiri sebagai tanda ,
pemberoritakan terhadap tatanan.etjka. .. ^
dan moralitas sosial yang dianggap nhemT..,

: belenggunya. ;
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j Sosok-sosok perempuan dalai^ Saman
dan menggambarkan ci'tra perem
puan Indonesia yang memiliki keterpela-
jaran, Intelektual, bahkan sosial'ekonomi
yang kuat tetapi tidak dapat melepaskan
dirl dari carut-marut kebudayaan Orde
Baru yang larut dalara kapitallsme. Para
tokoh perempuan tersebut pada satu sisi •
mampu meraih kemaridlrian dan berhasll
membongkar ruang domestik untuk men-
capai ruan:; publik yang amat luas, tetapi
di sisi lain mereka sebenarnya menjadi
tumbal kebudayaan yang mengalami de-'
presi dalam. upaya rnenerjemahkan makna .
pemberontakan. perlawanan, kebebasan
dan kemandirian-rMereka sebenarnya ■
tetaplah Siti Nurbaya-Siti Nurbaya modern

. yang menghadapi Datuk Maringgih baru
yang lebih kejam dan canggih, yakni
kapitaiisme yang serba permisif dengan
bentuknya yang lebih gerherlap, lebih
cerdas, lebih bebas, serta lebitj'cUlas. ■

Republika,22 Mei 2OO5



ApcL Kabar Sastra

Iwan Gunadi

APA kabar sastra buruh? Scbckim menjawab per- ;
tanyaan icrscbut, j^crlu ditckaiikiui bdiwa sastra buruh
clalam tulisan ini hauya dibatasi pada karya sastra
tciitang buruh, tcrutaiua puisi, yaug dihasilkan buruli
pabrik, walau kctika mlisaii ini dibikin bcbcrapa nania
yang^dibaltas tak lagi nieiijadi buruh pabrik. Yajig
pokok, karya sastra iui dibikin kctika pcnulisnya niasih
nienjadi buruh pabrik.

'  ■ EMBATASAN ini
penling lantaran ada

'  banyak defirusi yang
dikembangkanuntuk ;

■  terminologi "sastra
buruh". Selain definisi sastra
buixih sebagaimana dalam '
pembatasan tuUsan ini, tern\i- ^
nologi sastra biu'uh juga dapat :
didefinisikan sebagai kaiya sas- ,
tra tentang buioih atau pekcrja '
secara luas yang ditulis oleh
siapa pun, misabiya. ^
Kalau acuannya ke sana, dr ,

negeri ini sastra buruh tentu '
sudah sejak puiulian tahun lalu
clitulis banyak orang di negeii ;
ini. Banyak nama dapat disabut
di sini, seperti Mas Marco Kar-
todikromo, AM Dg Myala, Ar-
mlin Pane, Subagio Sastrowar-
doyo, Goenawan Mohamad,
Sapardi DjokcDamono, Har-
tojo Andangdjaja, Toto Sudarto
Bachtiar, Eka Budianta, Korrie
Layun Rampan, dan Afrizal
Malna.

' Namvin, esai ihi tak bertolak
dari sana. Esai ini berpijak daii
sastra buruh yang dijadikan ge-
i-akan sastra buruh yang diem-
buskan komunitas Budaya Bu-
Kih Tangerang (Bubutan) dan
Roda-Roda Budaya di Tange
rang, Banten, pada tahun 1995.

"Pada tahun yang sama, gerakan ,
ini sekui'angnya juga ditularkan
di Kudus, Jawa Tengah. Ge
rakan ini cenderimg menyem-
pitkan sastra buruh sebagaima- ■
na dipapai'kan pada paragraf
awal tulisan ini.
Ada sejumlah alasan yang

membuat gerakan sastra bu-
mh—dan juga gerakan seni bu
ruh—menarik perhatian publik
pada saat itu. Kala iti^ semua
alasan tersebut tak b'ei-sang-
kut-paut dengan perkembang-
'an artistika .dan estetikanya.
Ada hal-hal di luar sastra yang ;
membuatnya menjadi menarik.
Pertama, dalam konteks wak-

tu dan ruang, subyek yang
membawa bui-uh atau perbu-
ruhan ke dalam sastra memang
menarik, yakni bui"uh sendin.'
Untuk membedakamiya dengan
nonbuioih yang menubs tentang
buruh, mereka mencoba meng-
klaimnya sebagai sastra buruh,
sebuah islilah • yang dapat
mengundang banyak tafsir. ,
;  Sebelumnya, dengan kuanti-
tas terbatas, bunah atau per-
buruhan memang ditulis, tapi
cendei*ung bukan oleh buruh.
Kondisi ini dicurigai tak mam-
pu mendalami peimasalahan

' buruh secai'a lebih representatif

ketimbang bila dibandingkan
dengan yang ditulis buruh, sen-
din. Ketidakterlibatan atau kn-
kurangterlibatah mereka secara
langsung dengan dunia bui'uh
ditengarai sebagai salah satu
penyebabnya.' Secara artistika
dan estetika, karyd-ka^a me
reka diakui jauh lebih baik,
tetapi selebilmya dicurigai ku-
rang menyimpan empati.
Kedua, ketika fenomena sas

tra bui-uh dan gerakan sastra
buruh dimunculkan, buruh me
mang menjadi salah satu tema
besar gerakan tuntutan hak
asasi manusia dan demoki-ati-
sasi di tengah kondisi sosial-po-
litik yang represif yang dicip-
takan rezim Soeharto. Sejumlah
lembaga swadaya masyarakat,
baik dari dalam maupim luar
negeri, melatarbelakangi upaya
itu. Sementara para pengusaha,
mibter, dan penguasa seolah
ada di hadapan mereka. Bagi
mereka yang terakhir iui, buruh
identik dengan trauma masa la
lu: kiri atau komunisme.
Lahirnya fenomena, _s,astra

buruh dan gerakannya tampak- I
nya memang dipicu gerakan bu- !

secara keseluruhan. Mereka
inginmenjadikan sastra sebagai

I  salah satu alat atau media per-
juangan mereka. Mereka per-
caya bahwa sastia punya taji

! untuk tunit niengubah nasib
i mereka. S>aikur-syulcur kalau
mampu mengubah keadaan bu-
nih secara umum. Kalau per-
juangan itu berhasil, apa betul
itu karena karya sastra mereka?
Ketika rezim penindas buioih
secara formal sudah tumbang,
apa sastra biUTih masih punya
taji? Lebih dari itu, apa sastra
buruh masih menarik?
Sekarang, sepuluh tahun se-

telah peilanyaan-pertanyaan
itu dilontarkan, isu sastra bi.^
kembali dilontarkan melalui fo-'
rum seni bui'uh bertajuk ^s--

■
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nierupakan sebu^i sem?sTp^^? tra^si yang dibangim p^a'^nyairDan haff^,;;^ td^SSTS
•  P®ta kepenyairan sebagai b'agian' i'^Jbankii bSSq?^ semacam itii tidak bisa dipeftd-
llS2JS5SSS&!S2fiS!^^ '&SMr=.?S?»wn k^L'S;
an ud^ sepenuhnya mampu memberikan kontra- ' MimmTi Paranggi dankawan-kawan •

.  . —-vi-"« ««i. Ytm-«ai, Bepen;i itu> tampaknya tidal

, fngendiirl^ terus lahimya penvair. Di Yo^flkarta . 9psii« u . ̂  ^ ! ..
yA^^P^P?"'^^^P^''Sipenyairdatang, penyair nyairan^ova t^Jf tepat jika dikatakan kepe-
.-^„f^'^A!®*T,^^rvKenyataan seperti bM ' Buktinva 3inp®f® ̂ e^edup,dan meiyadi lengarig •
^^peqalraan kepenyairan Yogyakarta, sejak dekade tahun iQQn^^ °iuda'pada nartih

rSSi^OOOy^gma^^
y»^^M'^«karta disebut-seblmerupf:: -l^ar^^anB^^akart^^i;^^

Indonesia. . ;■ Uo ^iniiadNurohmad,Ugiihwin^o
^k^ -&^®^®®J®^®^^®P®nyak-anYogyakarta,ten- Saichu, Satmoko Budi San^o H:SI«
'audi Persada ^taDianNovita7®"^ ®®®* diasuH bleh Umbu ^ Yogyakarta W-I^du^y>^ranggi. SelainUmbuLanduParar§gi.nam^^^ ®%tensmyasudahdi^ai. ;. ... , eyai^y^gek.namalam vancr.tiimf <nm,».;-;,..;».D6i:r ^ « .. ^abelum era Rflnrloi w ■ ,1 '■ ■

§

. I^pirsetiapm^ , ,'.®!?®'^iaya ^tagnasi. Kepenyairan SX

Umbu Landu Paranggi, bSSS«d?r™'''™ *''"5^^''

^ AhmadunYosiHer-' k^nf.!S°S^'''"^«.™«S>agiuntakmenghidup-anda,Fau2iAbsal.Andr.kP„r..,.™if„ d—..— " r- perhatika^iSt^EJ?',

4

Kedau;^||an Rakyat,29 Mei 2005



SASTRA INDONESIA-ILMU ILMIAH

•M;^rPerempuan Penyair Berdiskusi
dan Pentas di PDS HB Jassih

SEBUAH buku anto^^.pmSi pere
nyair Indonesia, akan diluncurkan di
gedung Pusat Dokumentasi Sastra (PDS)

'HB Jassin, kompleks Tanian Ismail Marzuki (TIM), •
J1 Cikini Raya Jakarta. Peluncuran akan dilakukan
Sabtu,-4 Juni 2005 pukul 14.00 - 17,00 WIB.

Antologi puisi itu sendiid beijudiil Ncgeri Terluka
(Surat Putih 3 ■ Perempuan Penyair Indonesia). Ini
adalab antologi ketiga dari seri^ antologi puisi pe-,
rempuan penyair Indonesia {Surat Putih pertama
terbit pada 2001 dan Surat Putih 2 terbit pada 2002).

Para perempuan penyair dari berbagai kota dan
berbagai pulau di Indonesia itu, akan bertemu dan
berbagi cerita di forum ini. Dalam peluncuran buku
ini, para perempuan itu akan diberi kesempaucn
m'embacakan karya-karya mereka. Selain itu, juga
diadakan diskusi buku dengan menampUkan .
pembicara Amien WangsitaJ(ya (sastrawan, peneliti
sastia) dan Ahnadun Y Herfanda (sastrawan, redak-

•far blj3aya Republikat^^^h Sjioderfltnr PaHn •
Hamama dan MC J^tri Miranda.

Negeri Terluka, diterbitkan secara keija aatna oleh
Penerbit Risalah Badai Jakarta dengan l^gxing Pus-
taka Yogyakarta, memuat puisi dari 37 perempuan ^
penyair dari berbagai kota di Indonesia. Judul buku ?
Negeri Terluka diambil dari juduJ puisi yang ditulis i
oleh penyair Aceh, Rosni Idham, yang meiyadi kor- £
ban teunami dan sehin^a sekarang nasibnya belum
diketahui. '. ■ ■ \

Penerbitan serial puisi perempuan penyair ini di- '
maksudkan untuk menyemarakkan dunia
perpuisian Indonesia secaraumum dan socara . ^
khusus ingin memancing kegairahan para
perempuan penyair Indonesia untuk menyosialisa- •
sikan karya serta mengukuhkan jaringau dan komu-j

, nikasi. _ \
Acara ini terbuka bagi seluruh publik sastra, , s

pengamat wanita,.serta masyarakatumum. ■ f

Minggu Pagi,22 Mei 2005
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HISKI

SflSHIGeSarQisMusiSastraiTli i
>i ' ' ■ i:

!■

n  • /;

I'i HilMPUNAN SarjanFKesusastraan Indone- jl
"sia (HISKI)' Pusat bekerja sama dengan Pu- j

■> sat Dokumehtasl Sastra HB Jassin akan me- i
H  nyeleflg8ar^andiskuslbuku/l/7a/ta/7&sfra? j:
:  • . ... KaryaDamINToda,Penerblt IndonesiaTera,

2005 karya DamI N Toda pada hari Jumat, i'
f  . 20Mei2005,pukul14.00ij6:00WIB.diPDS' «

.  HB Jassin, Taman . Ismail Marzukl,. Jakarta o;
11 ■ Pusat. ' 11
i: t Or Boen Sri Oemarjati akan m^bahas v 1

J: buku Garni N Toda, yang menawafkan pa-
'1 radlgma baru dalam membata' dan,

■  mengkritik karya sastra! Dalarti Q^dku ter- i
sebut, DamI mengkritik tajam'lerhadap
pbngagum teori sastra Barat, yang. me-
ngecllkan karya sastra Indonesia di hada'pan
teorl sastra Barat.

DI antaranya, DamI mempertanyakan,
apakah tidak mengetahul teorl mutakhir, i
berakibat pada ketidakmampuan orang di
Indonesia membaca dan memahami karya
sastra tradisi dan sastra modern yang ditulis v
pengarang mereka sendiri? '

Benarkah komunikasi "membaca dan
memahami karya sastra" lama.dan modern 'i
bagi'pembaca dalam negeri perlu menanti
tebusan pengetahuan "ilmiah" teorl sastra ■

'  mutakhlrdengannama-namaanehdiimpor
jauh-jauh dengan bahasa asing Cekoslo-

a  vakia, Husia, Prancis, Jerman, lewat kuliah
i; "Program Leiden" (Belanda)? ,

TIaruskah pembaca yang telah bernikmat
'' d.irl piembaca sastra bangsa sendiri harus

... kerriball mencurlgal kejujuran k^kmatan !:
>• peherimaan dan apresiasl.meErfbacanya

.  . kafena belum diabsahkan rnpmbaca/'teori
sastra rnutakhir"? " .

t  Suatu ha! pasti, bahwa "nabl-nabi asing"
•  teori sastra seperti Mukarovsky, Ja-
i' kobsoh, Lotman, Bartlies, Rllfaterre,

Jaus^, belum pernah tahu dan alami
1  membaca tradisi-tradlsl pultik sastra

Jawa. Bali, sastra Pustaha Batak, La Galigo
Bugis-Makassar, Sa'dan Toraja, sastra^

■  teks asli Indonesia, dan aneka sastra'
■'daerah Indonesia. Acara diskusi buku

tersebut akan dipandu oleh.Manneke
Budiman. (H-3) !

'  . • Media Indonesia,15 Mei 2005
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•?/'j TT- • TS

yOGYA (KR)v-i Sekitar 183 wmbaca cerita . nasi dalam tiap kata yang diucabkaiuii^ kaita
pendek (cerpan) yang terdiri ̂ ^bahMa dan\-Landu^ s :' '2 ;
sastra Indonesia, sastrawan, Landungniemben contoh, 8ebim cento,noveI
siswa, dosen; pejabat; juga pelaja^^i&sm^rii^at; bisa saja memmbidkan kekecewattopenra
dalam' pembacaan cerpen xintuk penciptaan ketika divisualisasikan, karena tidakaesim.det
rekor Museum Rekor Indonesia, 19-20 Mei 2005. ' ngan gambaran imajinasinyi^;pieK''e8bab?itu;
"Kegiatan ini dil^anakan imtiik menyambut pembacaan cerpen tetap meinbenl^;imaji^i
pesta emas bo tahun) Univeraitas Sanata Dhar-- berkembang dan di setiap kepala itu'|eii»edi-be-
ma," kata Ketua Panitia Penciptaan Rekor, Drs G da. Imajinasi, b^ Landung,' itulah3^uiii^^
Sukadi, kemarin. Tferutama digerakkan oleh Sebab,inmjinasimanusiaitiisaii^tkeyai)'2f^-':}^1
Pro'^am Studi (^odi) Pendidikan Bahasa dan Sukadi mei\jelaskan lebilx la:ai^^>
St:stra Indonesia (PBSID). ' ' " / dptaan rekor peinbacaan ceiT)eri 24jani'Mnst6
>  .Sebelumnya, pada Sabtu (14/5) diselenggara-. ini terkesan mengCjar sisi ku^titei|i5j,puni^^
kan lokakaiya pembacaan cerpen dengan meng- harapkan dapat mdmberikan si^'ang^t^
hadirkan Landung Simatupang, ,di Gedung generasi muda untuk niencintai>ka^af»M
LPUSD. Landung yang sebagai pembaca / "Oleh karena itu kanu meUbatl^'pi^'pel^^
cerpen handal itu, mengemukakan teknik-teknik'/ dalam upayapendptaaui^drini,*ImtmyiBL'^r'^
momhflr'fl cerpen yang baik 'Keimggulan wmba- j" Sedang menxmit Ketua Prodi PB^, I^B "VVi-
raart cerpcn imiiiinasi yang tergamb^ par!' dh^anto MPd menflai, pencipfc^'^kq^ pe^^
da pikiran pendengar. Pembaca cerpen yang baik bacaan cerpen ini dimaksudkan ai^ niinat gdie-

Kedaulatan Rakyat,17 ̂ ei 2005
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. i

di
EMARIN sore salah satu ruangan di Ge^
dung Alumni Unpad, tampak ramai; Seki-

orang terlihat tekun rt\e:r.dengarkan
kalimat denii kalimat yang dilontarkan dua orangpria yang duduk berhadapan dengan mereka.

• ̂  Gedungyang terletak di Jl Singa Perbangsa, Ban
dung itu seliap bulan menjadi tempat bertemu para
p^inat buku yang tergabung dalam wadah Har-
dirn. Di sana sering dibedah buku-buku terbitan ba-

"^^ususnya di bidang tulis mcnulis.
' "Membedah buku berartl mendapat informasi
tentang isi buku, sehingga menambah cakrawala
dan kemampuan anggota Hardim untuk menulis
menjadi lebih baik. Hardim memang mengkhuSus-
kan diri menabedah buku-buku seputar seal penu-
lisan, kl^usushya untuk media cetak," tutur peng-
gagas Hai^im, Erman Hardiman. .
^  ketika Erman befi^Ud3?1^4in^aj!isebuah lembaga peiatihan^^drarig.'
awatn tentang pengetahuan menulis di sUratkabar7
Sekalipun baru berdiri" 2 Januari 2004, pelatihan
yang dilakukan Hardim telah meluluskah 120
alumni dari berbagai bidahg keilraiian untuk pintar
menulis. ■ ,
I  "Untuk mempererathubungandiantara alumni, ;

^ juga menambah bekal pengetahuan mereka, acara
; Jbedah b^u menjadi salah satu momen pertemuan.
"Terbukti, dengan membedah buku, kemampuan
^mereka meningkat lebih baik,''welas Erman.•Kelompok bedah buku di Bandung memang

■ tengah berkembang dalam' beberapa tahun ini. Ke
lompok baca Tobucil (Toko Buku Cilik), misalnya,
sudah dikcnal di Bandung sejak 2002;'

:. Berawal dari 1999, ketika sekelompok penggemar
buku mendirikan sebuah kelompok baca. Di awal
kegiatan, mereka datang ke rtimah masing-masing

; snggota secara bergantian untuk berdiskusi tentang
sebuah buku. ; °

;  ; Dari sanalah terbit ide untuk mendirikan tokobu-
; 1^, yang kemudian bernama Toko Buku Kecil
,• (T(Audl) di Jl Kyai Gede Utama. Kini, selain menjual
^.bukll, Tobucil iuea Rprara mUn i
V  , T u i>eidin incnjUai
^pukii, Tobucil juga secara rutin mendiskusikan dan

kampus ataupun yang berada di dalam kampus.
.Yang pertama, kelompok yang paling dikenal di
Bandung lalah Kelompok Diskusi Nalar dan Forum
LmgkarPena.
Sementara itu, di dalam kampus, forum diskusi

■ semacam im didirikan hampir di semua kampus
yang ada di Bandung. . , ; .
Di Universitas Islam Bandung (Unisba) misalnya,,

berdin Forum Diskusi Mahasiswa Pemikiran dan
Penalaran (Fordismapelar). Universitas Langlang-
buana (Unla) memiliki Lembaga Studi Analisis dah
^^formasi (Lestari). Sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu
Komunikasi (SHkom) Bandung memiliki.Komunitas
tiedah Buku. ;• 'ts !
--

membedah buku-buku' baru dengan berbagai ragam
jenisnya. '• .
y .^lain Tobucil yang melakukan bedah buku seba-
I gai penunjang bisnis toko bukunya. Toko Buku Mal-
ka difO Surapati juga melakukan hal yangsama. Ben--

^ tuk Iain ial.ap diskusi buku yang dilakukan geng me-
^nulisMerieinonikatau Hardirr., ,i.ti
V Pada komupitas mahasiswa, kegiatan bedah bu
ku sering dilakukan kelompok diskusi, baik di luar

^Yarig lam,' di Universitas Padjadjarari (Uhpadj'
5 J Lmgkar Diskusi Mahasiswa (LDM) serta Lem-

Pengabdian Masyarakat De-
molaatis (LPPMD). Sedangkan di Universitas Pen-
didikan Indonesia (UPI), ada Forum Dialog Maha-

Sosial Kemasyara-kalan (UKSK), serta Lembaga Penelitian dan Peng-
kajian Intelektual Mahasiswa (Leppim). Lalu, ter-
dapat Forum Kajian Hukum (FKH) di Universitas
rasundan (Unpas). •
Tidak ingin kalah, mahasiswa InsHtut Teknologi

Bandung (ITB) pun telah membentuk Perkumpulan
btudi dan flmu Kemasyarakatan (PSIK) dan Tiang
Bendera. Kec^a forum diskusi ini bahkan telah'
di^ui sebagai unit kegiatan mahasiswa (UKM). -

PSIK/seperti dituturkan ketuanya, Dwi Sawung,
membedah berbagai buku dengan bahasan bera-
gam, dan masalah filsafat, ekonomi, politik, sampai
masalah sosial budaya. •
Saat mi PSIK memiliki anggota 25 orang. Jumlah

»™jauhberkurangjikadibandingkanpada 1998 lalu,yang jumlahnya mencapai ratusan mahasiswa.
Penurunan terjadi karena PSIK dlcap liberalis,

dan berseberangan dengan kelompok agamis. Pada-
h^al lota bukan liberal seperti yang mereka tuduh.
^ta hanya mencoba menampung semua karaktcr

;  jndmdu masing-masing.Jadi tidak mengherankan
.  bila di sini cukup kompleks, ada yang sosiali.s, aga-
I  "^'®'?!i"P""y3"8^a'nnya/"jelas mahasiswa Astro- •
■  nomi ITB angkatan 2000 ini. '
^ Satu lagi kelompok diskusi aan bedah buku yang .disegani di ITB yakni Lingkar sastra. Biasanya me-

.  reka berkumpul untuk merhbedah sastra Indone- •
sia seperti puisi, cerpen, tapi kadang juga m'embi-
•carakan masalah sosial politik. >;

Menurut Oscai Pariang Pakpahan, salah satu ang-
gota Lmgkar Sastra, seliap Kamis merekn ber-



kumpul di Tugu Soekarno untuk membacokan pui-
si. Saat ini anggota Lingkar Sastra berjumlah 30 o-
rang yangberasal dariberbagai fakultas di Hb. ,•

Saat ini Oscar dan teman-teman tengah berpikir i
untuk membuat buku dari hasil karya anak-anak
Lingkar Sastra. Untuk mewujudkan ide mereka

. tersebut saat ini lingkar Sastra sedang melobi
sejumlah M Rizal/P-2

.!g"!|B§ggi:MTAs:PiNm^^
1 Aousrua ̂ i-iir--:- '■ ^
BACA euKU ■■''"■masfa
kiUfA-filMIA-

iMftl'ipUl ;i
If5i222

: .'± \
■ MEDIA/SUOENQSi'

BEDAH BUKU: Menjadi tempal pertemuan para peminat buku yang terdiri
dari mahasiswa dan komunitas lain sehingga menambah bekal pengetahuan dan
kemannp'uan seiain meningkatkan cakrawala. . ,

Media Indonesia,21 Hei 2005
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pengapiatah"fer^^i?|'^^?K'^
M bemitaculan; H^ya saia ia^! "^^da berbag

bfAomentarstoa^sinlhan™ ifk
I^Wsi fik^biak^ 3,^ ® danitolyektif;arena basa-basi/'u^apnya ^^.^''°®°®b®'^au

#

,^f®»^atari:Saut

^"SawSuS? • ProduJctif. •hovef ?qow? j 1 ,' ®®®pai-6ampai sa vn

noon ®^ya tulis sendiri * '^"^^mepaaa KR. di R'aJmi ■
R^uj(vi8/5) malam. • Un- '

yS Ifm P^y® ®ara sendiri,
dari awal^ga ̂  dikumpidkan jadi

tenya, saya .

il^i:
^§Wsm^di Pintu 'HatikiA

KR-mengata^

MaiaS V di
anakar,^^^" «^a novelnya di-jadx. gmejlrdn maupuh^^ Wm Ungu kaiya Ike Soepomd&2^ y«g bebudS" IS®

naJU?rSraI?S?|^
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bendaharaan dan Kas Negara 1
Bekasi, "Nah sekavang, sudah
beberapa bulan terakhii" saya •
pindah tugas. di Yogyakarta. •
ilCantor saya di, J1 Kusunianega- :
ra. Itu depan Tainan Makam
Pahlawan Kusiiamengai-a," ka-
tanya tei-us terang. Selain me-
nnlis novel, Saut sudah nionulis
ratusan cei'ita pendek dan ar-
tikel popular. "Kalau ada cei-pen
bagus, nanti kukirim ke Kedau-
latan Rakvat," kata lelaki ke- -
lahii-an Balige, kota kecil di tepi
DanauTbba.Agustus 19u2. .
Memang, di tengah kesibuk-

annya di Departemen Keuang-
an, dlrinya mencoba untuk te-
rus menulis. "Saya menulis itu
seperti melakukan relaksaSi sa-
ja. Sesuatu yang tidak muhg-
kin, bisa diimajinasikan dalam
novel ataupun cerita pendek,"
ucapnya. Menurut pengakuan-
nya, dftdnya terpiasuk penulis
yang teratur, menulis cerita su-

KH-JAYADIKASTARI,

SautPoltakTambunan ,

dah ada gi-afik saat pehulisan,
draf aim- cerita secara sistema-
tis. "Saya tidak tahu, barang-
kali ini pengaruh dunia keija
yang. serba sistematis dan ter-
struktur/tutuniya. . {Jay)-c

Kedaulatsn Rakyat,23 Mei ,2005



SASTRA pGGRIS

. PADAuflla tigapuluh tkhun, Prof Dr Monica Kinlcaidyang menga-'
•Jar Sastra Inggeris dl New England, harus menghadapi kenyataan '
•,tak terduda; menjadijanda. DTq tidak menyesal, hanya tidak mon- V'f

I ■ &bagal Svanita modem', Monica memang tidnk khnwatir dengan
kejandaannya itu. Masnlah kcuangan jelas cukup amnn, Mosalah
biologifi, ya, apa eusahnya? Tidak lama sotelah kejanclnonhyn i'.u, dia '
"merasa lebih dekat' dehgan Sosiologyangjuga meng^ar di perguni-
.• an tinggi yang sama.
•; Monica merasa mendapat kepuasan di tempat tidur dengan Sang
•Sosiolog tersebut. Tapi mereka sepakat- "kedekatan' itu tidck untuk
•menjalin cinta. Mereka dekat hanya untuk memenuhi 'the need for
'sexual release every now and then'. •

Tapi, auatu hari ketika Monica ingin menulis buku tentang
-Thomas Moore, dia merasa: dia harus juga membaca tentang Lord ■
'Byron. Sebab keduanya memang teman dekat. Meski, menurut
.•Monica dan teman-teman sefakultasnya, puisi-puisi Byron nilainya di
■•'bawah Moore. Atau dengan kalimat lain: 'he had been celebrated not
j • for what he \vrote, but for what he was'. Byron mcnjadi 'penyair se-
-lebriti'bukankarenakaiya-kaiyanya, tapi karena apa yang dia • •
,  lakukan. . . • . - I
•  Byron memang dikenal penyair playboy. Bahkan sudah sejak di
; masa kecil. Perawatnya sudah memperkenalkan Byron pada 'dunia
/nikmat' ketika penyair ini masih bocah. Sejak itu pula, BjTon tidak'
- pemah lepas dari affair asmaia dengan wanita. Baik bangsawan
maupun pelacur. Baik wanita single atau sudah bersuami. Bahkan
juga dengari... keponakannya sendiri.
i  Pengalam^ya dalam bermain asmara itu, kemudian dituliskan-
^ nya dalam sajak-sajaknya y^g panjang. Dua di antaranya yang
I terkenal dan membuatnya mashur, adalah Childe Harold dan Don
'Juan. •
«  :■ * , \ • -t' ' .

PADA22 Januari.ProfMonicamembacakembaliapayangtelah ■^ ditulisnya tentang Thomas Moore. Dia heran: Tulisan itu, menorut-.; ^
. nya, buruk. Maka deugan cepat naskah itu dirobek-robek Ulu • •
• dibakar. Dan... ProfMonica meogalihkan perhatiannya pada Lord •
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'Arwah'itu kemudian menguasai diri Prof Monica,
■ *;.S^ah satu bukti; Monica biasanya memperolsh kepuasan ketika'
pTftlflltnknn hubungan sex dengan Si Sosiolog. Tapi kini si Sosiolog
justru diusir dari rumahnya.'Dan ketika mereka akhiniya"
berhubungan intim juga, temyata... Monica sebel melihat w^'a&^i '
Sosiolog. Sebab yang ada dalam fikirannya, atau bayangannya, ̂
hariyalah Lord Byron! . ? . ; *
Dengan penuh tanda tanya, Si Sosiolog akhimya menjauh dari

Monica. ^ i: V i
• Dan Monica, kini bahkan dengan penuh nafeu.... menaumi bibir
(gambar) Lord Byron yang tertempel di dinding kamamya. Monica
sangat berharap "bayangan Lord Byron' raewiyud dalara bentuk nya-
ta, sehin^a mereka bisa melakukan hubungan sex.'. ■ •'

Karena keinginannya itu tidak atau belum terpenuhi, akhimya
Monica... membuat "pancingan'; Setiap tidur.dia melepas semua ■
pakaiannya, sehingga tubuhnya mulus telaryang. Barulah dengan
^ancingan' ini,'Lord Byron mau mendatanginya. Tapi tidak dalam '•
ujudnyata.Melainkanrfaiam7mm/3t. - , .
Hampir tiap hari Monica dan Lord Byron melakukan hubungan sex

dalam mimpi. Dan seperti kita tahu: hubungan sex dalam niimpi pun,'
seperti tidak ada pertedaan deng^ hidup nyata. Hubungan sex tetap

^ hubungan sex, da^am kehidupan nyata maupun ddam nunapi; Para .
pelaknnya tetap merasakanhikmatluarbiasa. •' ^ 1
'  Dalam hal dengan Byron; barulah Monica inerasakan apa y^:'i:;

I dinamalmn tusul^ Tike a thunderbolt". Keliaran ataii dorongM'"" 1
nafsu Byron "yang seperti petir". Sangat keras dan "mcmatikan'.- ■ , !

Karena telah Wrasakan kehebatan Lord B>Ton', maka Monica ■
! merasa telah meiyadl teman nara wonita yang pemah berhubungan
sex dengan Byron, seperti Laay Caroline Lamba, Caro, Annabella, j
Augusta, Teresa Guiccioli dan lainnya. . ! ^ |
He was like a Satanic nuyesty, a demon lover... • • • ' ̂ ' ' ,
Lalu Monica merasa dirinyahamilBetapabahagianya mengan- .

• dunganakByron! :
Tapi semua Itu mendadak berakhlr pada pertengahan Maret. Dan

teman-teman Prof Monica kaget banget, ketika meiyumpal Mahaguru l
Sastra Inggeris inl nyaris lunglit, Ketika Monica dlangkut ke rumah J
sakit, dla meneteskan alrmata. Dan baru 4 tahun kemudian, Monica

.■ kembali"normal'! , (had)

Media Indonesia,15 2005
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Tuhi'n c.-joi";! Kobonarb
dcin f'.*:hid"pnn adalch

Lay'ir; i -fj-jVya

FUTO
tlssuf .

_ LEPAS dari karya-kaiya Barbara Cartland atau Dame'
; Cartland bemilai sastra atau tidak, tapi novel-novelnya banyak
digemari. Terbukti teijual lebih dari 600juta eksemplar
Sungguh fantaatik.
D^e Cartland juga masih melahirkan novel saai usianya

90 takun. Tak banyak pengarang yang masih bertahan dalam
Uflia hampir 100 tahun.
Tapi mesld Dame Cartland dikenal sebagai wanita non-femi- •

nist tapi i^onal, toh dia harus menghadapi kenyataan yang
rasanya tidak masuk akal. Yaitu eoal hantu.
Suatu hari ketika masih gadis, misalnya, Barbara Cartland

teqalan-jalan bersama saudaranya, Ronald, di Carinthia.
Mereka terpesona oleh ker^jaan yang terlihat dari tempat
merelm t^ijdan-j^. Apalagi ker^aan itu ada di dekat danau
y^ ̂gitu mdah. Sepertimengingatkan mereka pada

di India, yang merupakan salah satu ke^aiban dunia.
Seben^ya Barbara dan saudara lelakinya itu ingin lebih

dekat melihat istana indah itu.' Tapi karena'waktu tidak •

itu dari dekat ^

J^angke. tempat mereka menginapdidesa yang agakjauh
dan istana itu, Barbara maupun Ronald masih penasaran •
istana siapadi Sana iturtanya Barbara. •
"Istana?" jawab orang yang ditanya.
"Ya, istana di seberang danau itu?"
istana diseberang danau?" yang ditanya makinheran

, Aktoya teman yang ditanya, meruawab lebih jelas: istana
Itu sud^hancurberpuluh tahun yang lalu. Yang tinggal 'htoya siM-sis^ya. Tapi reruntuhan istana itu pun, tingginya
ndak lebih dari enam kaki (dua meter).

"Jadi eebenamya di Sana tidak ada istana?"
•' "Helms istana, yal"
Barbara dan ̂ nald

Baling pandang. "Uri-'
tu^ kita tidak mende-
kaiti istana itu!" fikir
merfeka. •



ajmeraet, miBakiya, .
Barbara aering mendengar "langkah orang menaiki tangga";
•Tapi setelah diamati, temyata tidok ada orang.

Yang lebih mendebarkan: sering teijadi, saat Barbara
menaiki tangga itu, jelas sekali terdengar.... ada langkah orang '
yang *mend^ului' naik tangga. Atau, ketika menuruni tangga
tersebut, langkah orang itu'juga mendahului. Tapi'orang itu'
tidak pemah terlihat sosoknya. Hanya langkah kakinya s^a
yang jelas terdengar.
"Sungguh mengerikan!" kenang Barbara. "Khususnya ketika

aku sendirian dirumah itu, dan langkah-langkah kaki itu jelas
terdengar menaiki tangga."

;  Setelah diselidiki, temyata dulu memang ada tentara yang
; pulang dari perang karena terluka, dan mati di rumah-kiino •
tersebut. Sangat boleh jadi, arwah tentara itulah yang langkah-
nya sering terdengar, baik ketika menaiki atau turun dari
tangga:
"Aku sering berdoa Icetika mendengar langkah-langkah mis-

terius itu, dan suara langkah itu kemudian hilang. Tapi di saat
lain, terdengar lagi. Sungguh mengerikan!"

SAAT Perang Dunia 11, dua aaudara Barbara, Tony dan v'
Ronald, terlibat dalam peperangah tersebut Maxmya Barbara
dan ibunya mereka tidak usah maju p>erang. Tapi Tony dan
Ronald sendiri merasa malu kalau tidak melibatkan diri, se-
mentara teman-teman lain dengan gagah berani m^u perang.
' Dan lagi ayah mereka dulu juga militer.Begitupiilakakek •
mereka. Jadi kalau Tony dan Ronald masiJc tentara, tak lain ,
untuk meneruslmn tradisi kepahlawanan' leluhur merelta.
Akhimya yang dikhawatirkan teijadi juga: ada kabar, ;

Ronald meninggal dalam perang. Tapi seal Tony, "masih beliun
diketahui hasibnya. Misteriuel".
Karena khawatir, Barbara akhimya memohon kepada ibu

nya, Polly, untuk meminta jasa medium atau prewangan terke-
nal, Est^e Roberts.
"Keduanya (Ronald dan Tony) sudah meninggall" jawab pre

wangan itu. Tapi si ragil bilangpadaku (sic!) dia terbunuh .. -
sebelum saudaranya tewas!"

Folly tidak mau perdiya Tony sudali menin®:al. Selama dua
tahun, dia menganggap Tony "hanya jadi tawanan musuh". •
Tapi pada 7 Februari 1942, ̂tang kabar reami: Tony juga
tewas. Tanggal kematiannya? "Sehari sebelum Ronald tewas!"
jawabnya. Berarti prewangan Estelle Roberts benar! - (had)

Minggu pagi,29 Mei 2005
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SASTRA JAWA

■ •. MAEA tidaklah mengada-ada bila kita tun- v-
jukkan^ bukti nyata (fakta) bahwa dalam'^
i5fab^ammayoiga,(BulraZaii^ _
Utama)k^a p^'angga Jawa terakh^ R Ng Raiii^awarsil^
telah pula mengisahkan perihal zaman jaiih sebelum'kedata-.
ngan Aji Saka ke Pulau Jawa, dimana disebutkan bahwa :
*^atta, setelah sampai pada tahuh Hindu dalam zainan Patiri
camd-kala, ̂ gl^ 768, t^un Adam; aiigka 8154, tabiun Suiya;
atau 5306, tahuii bulan; ma^ prabu Isaka Ra^ja'ne^rl Surati
di Industan; yakniyang disebut orangAji-Saka, negarianya di-
serang musiJi. Sang jprabu lalu pergi meninggalkaii negara,
mengungsike h*. .tan..&tibwya di hutan, Isaka menemui ayahi-
nya, Balliara Anggaj^. Akan sang prabu itii disuruhnya! berta-
pu di sebuah pulau yang masih kbsong, terletak di sebelah

. tenggara tanah Hindi. Sang prabu itupun berangkatlah ke pu-!
lang kosong itu, yakni pulau Jawa. Setibanya di pulau Jawa
sang prabu lalu beimama Empu Sangkala^ CPenulisaii Sejarah .
Jaw;a, C.C. Berg, 1974:182). Zaman Pancama-kala artinya
adalah zaman abad ke-5 tahun HindUj yang bertepatan dengan
tahun 768 tarikh Adam, atau perhitimgan t^un edar mata-
hari ke-8154, atau tahun edar bulan ke,5306, atau sebelum'
tahim 78.Masehi, Isaka (Aji Saka) putera Bathara Ahggajali,.
datang dari tanah'Hindu (Hindustan) ke tanah Jawa.'. / ,
.  . Bila catatan ddam dongeng (kaiya sastra lisan) itu 'ada nilai
benamya', maka bolehlah dikatakan bahwa formasi pertama
peradabah Jawa telah diinulai sejak 768 tahun setelah Nabi'
Adam Jiturhnkan pleh Allah swt.sebagai kalifah pertama di
dunia.^. Hal itii m'emberikan gambaran pula bahwa peradab-
an Jawa dengan kalehder Pranata Mangsanya pun 'ditafsir-
kan' sudah ada pula sebelum tahun 768 Adam atau jauh sebe-^
liim tahun Saka diberlakukan atau 768 r 78 = 690 tahmi Sebe
lum Masehi. Hal itu bisa disambungkan dengan kaiya sastra-'
nya yang lain dari piyangga R Ng R^ggawarsita, yal^ dalam
IQtab J^s,taka Raja yang terdiri dua bagian. Bagian perta
ma i'alMiAito6 Rqjd Purwa, dan bagian kedua ad^ah Kitab
i?q/a J*urau;a. Dalam.hagian pertama diceriteralcM kejadian
selama 80(\tahunj yaitu antara tahun 1-800 Saka (tahun 78-
878 Masehii yang (hsebutnya sebagai zaman Pewayahgan. Se-
dang padanagiah kediia menceriterakan kejadian selama 800
tahvm beiikutnya, yakni anwa tahun 800-1400 Saka (tahmi
878 -1478 Masehi) tentang zaman sebelum kernjaan Majapa- ;
hit (878-1294) dan isemasa kerajaan Majapahit (1294-1478).
Dan dilanjutkim lagi dengan Sera< Wali Sana, menceriterakan
kejadiaii antara t^un 1400-1470 Saika (1478-1548 Ma,sehi)
tentang zaman kerajaan Demak (Ir Sri Mulyono, 1978:19- 200).
I^fDr Poerba^araka, guru b^arUniversitas GadjahMada

dalam bukunya Kepustakaan Jawa menyajikan kutipan dari
Kitab Tantu Pariggelaran yang ditulis pada zaman kerajaan
Majapahit (+ tahun 1294^1478), dimana Aji Saka juga dicerite-
rakan sebagai .pencipta aksara Jawa ' yang j)ertama.
(Poerbaljaraksii 1957:58).' ̂ -
Pada bagian kisah setelah Aji Sakia berhasil menaklukkan

raja Medangkainiilyan yakni Dewatacengkar (Penguasa yang
Ihgkar) yang kemudiaii digantikannya sebagai raja di keraton
itu, dikisahk^juga tentang gande^-nya (sepaiyang abdi pen-
damping setianya) yakni Dora (Si Peiiipu lagi Dungu) dan
Sembdda (Si Pintar yang Jujur). Kedua abdi setia itu akhimya
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gugur hanya oleh karena kesaliahpah^anbelaka, yakm
bat kontradiksi dari sifat Dora y^g pembo^ng.dung^akal'
pendek, arogan^ ngotdtanXpokblaiya aku yang menang) yang
berlawanan dengan sifet Sei%ada y^g jtopinta^
akal, dap kukuh pendiriannya.'Njunun akibat dan,keld)ilaian
' masing-masmg yang sama-s^amerMa ben^J^n^ d^ ma-j;
rasa palkigbeiianggungawab secara buta dan
ban amanat yang diucapkan' majMn kepad,a masmgrriiMmg^pihak/oleh Sang Aji Saka pribadi/Padahal pada;kenyate^-|;;
iiya, sahginajikan itupun juga-khilaf terhadap adanya-apa'^
ynng sebenafnya diperintaWcannya kepada m^mgrma- >
^siiig iv abdiriya" itii;;;pa^ saat; yang berbedaVvbaik^paaa^
, Sembada, inaupun kepadg Dota. IJadahj^'sudahjmp^ain^ya
'bula. adanva sifat kontradiktif dari kedua abd^seti^ya itu.-puia, adahya.sifat kontradilctn aan Keaua aparBeui^«
.'Akibatnya^ari kekhilaiari spmua pihiak itulah rn^ca akhim
Diia utusw itupuni ketij^ajbejtenau harus berdebat, berkelahi,

jTL win i4o1avn rrtftmriAroKnflmn

yang menaaiani atas kpiuimigaii-^cuuci
Kisah tentang nasib sial Dora dan Sembada^tuR^vm^
buhkan ilham atau icle bagi Sang Aji Smmm^

Ha-naCariMyDa4aSa-wa:lajPaj:^
ga Sa-i/wi'-nga; Ada Utusan/Lalu bertengkar; Sanra-^ama
nyJ Menjadi Mayat; yang dituliskannya pada sebongl^batu

; besar deh^i' menggunakan bentuk tulisad.C^fbbet). S^a.
Seloka yang ditulis dengan bentuk alfabet.b^ itu kemum^.
dikenal sebagai kisdh S^amK TkrberitiAnydAksaraJawa. Bila
dianaHsis, kisah dalam bentufc dOngeng.(kaiyaVSMtra lisan).
k. ' '*v\tsAt% iT\finxro rnonvflrnnAikim lima mac&in
dianalisis, Kisan aaiam Deuvui^:uuiiec»6.v«'«*J" ^

tefsebut di atasitu.pada intinya menyamp
Uiriunerigetahuan sekaligus, yaknu^i; y>
^ n I loniira fanri nonffif»fflhUan leDlStemOlOSlCaL

berupa ebigrarn (kisah tertulis berupa sajak/puisij-beropa
: ungkapan ringkas/pend,ek yang merupakan bp^
' dan mendalam, berisi sindiran t^jam), dimana hal itu telah

'« . « . < . • 1 ciaTAm

*'+iiiiQQT>^ epViincroa''seharusnva 'seiarah Jawa' dapatihu-.
lai ditidis dan disusun berdasarkan laKta sejara^iyaxig we/wi*;:,
W tidis^ dan bahasa, sebagai media yang dapat mempres^-
tasikan bukti-bukti .material dari sesuatu yang^Dadi^

1-1...*Tu-i-ni-.; irQViiriQ ViiiWi Goia'raVi ifii.hanva'beruDakisah'

tUUSan seoagai lasxa BejaraiJ, -- ,

iarah konvensional atau sejarahseBagaxilmu,-kisah paka ■
tidakmasuk dan d^ikui sebagai buMasebu^ icate^ sejar^,

^ konvensional >■ '
' ■ ketigdi kata.'Aji Saka' sendiri.adalah berarti tiang^^bemUai satu', merup^an Aonogmm atau sehg^dton (simbor,
penulisan waktu dalain tradisi Jawa), yang menu^ukkan nilm|angka 1 (satu) -sehingga Aji Saka berarti l,(tMggm, tmlap,^
(tahun ke-l), yang jelas sebagai awal terpentulmya d^ pimu^^^^^
lainya tarikh kalender baiii, yaiig disebut tmdldi p^ka, y^g •
s^pai saat ini masih bisa dihitpng, walaupun.audah diub^ j

.meryadi kalender Jawa. ; , ,
0'Keempai, isi, epigram itupun mengiingkapKan, puia -teian ■
hdanya djaran etika (ilmu pengetahuan tent^g asas-as^
akhlak/inoral). ^ v

■  ; Kelima; dengan bukti karya sastra ^rbentuhnya:^am,
Jawa, merupakan tonggak sejarah atau moniimen .(sesuatu;;
yang sengaja dibuat untuk tanda peringat^ataukenMg^;
bagi orang ternama atau peristiwa^ pentingj'antuk .t^da

'  • < ■
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*  I
perighoniiatah bagi jasa^'i Saka,'dan imtuk"diket^ui diandi-
pa^^Mba^ alat ii^prmc^i dan teori ilmu pengetahuan (epis-
,  bagi genemi-geriarasi ST z^an selanjutnya. i;*; j/,'

Sepertitelah disebut di atas'^ kisah/dongeng Vtn
fadalah mbnumen S€tjar^'^(7nbn^ history) uhtuk ine-
■^enmg awablferfeW^ merupaltan monu-
inensejarah tentanjg aw^.berlakunya budaya tiilis-menulis di
Jawa.\Sed^g bukti tentang kisah/dbngeng Tferiehifn^nya
l&fe^r.iSa^a mempakanTO^^ sejarah tent^gfefor-
masi berlakunya kalender bam Saka, dimana ̂ catat Wlaku-
nya hari, buian dan tahun pertama tarlkh (peirhitungan
kalender) Saka atau sakakala (tarlkh tahun Saka) di Jawa.
Kedua peristiwa itumerijadi tonggakimajiner peringatan
diciptakBuinya ohsara Jawa, dan berlakunya tarlkh kedua asli
Jaiao. :JPerlu dicatat disini bahwa sistem kalender atau tarikh

y  viUCUCUA LCUlX^l^CUlg iilCli^gUiicUUul pBrXll*
mngan«iar siiiya (ihatahari). Aji Saka melakukanhal ituuh-
tuk;m6niandmiberlakuhj^'per bam (refonnasivpertar

: ma ke^dayaan JawaJ'yang dibaw^ya dari tahah leluhur
d^ tempat kelaWrar^ya'di India, dto menyesuaikahhya de-i

,kal^def,a^ Pranata Mstbgsa yang sudah rida di
Jawamei^^ Ihdia (Budha)' dalani hal:
~W-!^^o®rh3ma han dan bulah,'(2) juinlah hari perbulantoya,'
aah;(3)^an^i^amatahuiuiya.

:

Kec|,aulatan R^kyat, 1 Mei 2T)05



^  Jumlah buku

,  yang memba-

has soal naskah ■

kuno bisa

dihitung

dengan jari.

• peiiulis
Tak ada pohqn dan bunga seper-
ti angsajia, bentuknya mirip'
pinggang wanita. Wama buriga
yatig kuning kalau gi(gur menye-
nipai fmjan emas. Harumnya

yayig senierbak 'sangat ,menarik
kawanan lebah. Pohonnya yang

»iembuat bungdnya yang
mekar menjadi payung saat hu-
jan. Dan bila bujiganya gttgttr,
hanynt dibawa air naka lebah
pun menangis. Seolah seorang
yang tercinta meninggal.Larik puisi di atas diambil

dari kilab Sumanasantaka

karya Empu Monaguna
yang diperkiraJ<an bera&il
dari Miasa Kerajaan Er-

langga pada 1204. la incrup;ikan
sebuali deskiipsi lengkap keka-
yaan flora Indonesia.

Bisa jadi ini salah satu contoh
bjiliwa naskiili kiino Indonesia

yang Juinlalinya ribuan dapat dk
pakai sebagai sumber acuan ik
mu ixingetahuan serta kajian ix>
litik, sosial, ekonomi, dan buda-

Naskah lainnya terluang da-
lani kitab Nagarakertugaina k:ir-
ya Enijm I Vapwica doii Korajiuui
Majapiiliil pada 1365. KiUib ini
menguraikan Kerajaan Majapa-
hit dengan segala isinya secara
panjang-Iebar. Keterangan lang-
sung yang diberikan Pnipanca,
menurut kaidah Jiirnalistik, da-
pat disaniakan dengan apa yang
pada niasa kini disebiit berita.

Kelebilian karya ini tcrlelak
pada isi yang berupa laporan
nyata tcntang keadaiin Majapa-
hit saat itu. Banyak pakar se{>en-
dapat baliwa Nagarakertagania .
merupakan karya jiirnalistik
pertama di Indonesia.

KesiirijDuIan itu didasarkan pa
da ciri utania karya jiirnalistik
yang telali terpenuhi dalain Na-
garakertagama, yakni a>.ianya
peristiwa atau fakta yang dtko-
munikasikan serta manipn ine-



narik perhalian cJjm aktual. Da-
, lam mencari data, Prap;inca juga
menggunakan metode peng-
amafan dan wawancara dengan
soorang tolcoh pcndeta scbagai
narasumber,

Tidak hanya di Pulau Jawa, di
Sumatera pun tersebai" ribuan
naskah kuno, Riaii adalah sidah
sal\i kota penghasil terbesar nas
kah kuno berbahasa Melayu, se-
lain Medan. Sementaia ilu, wila-
yah Indonesia
bagian timurdi-
wakili Bali dan

•  Sulawesi.
Namtm sa-

yang, buku yang
iriembahas soal
naskah kuno ha
nya bisa dihitung
dengan jail Salah
satu buku babon
yang membahas

sastra Jawa kuno

adalah buku karya
PJ. Zoeljnuldcr
berjudul ' Kalang-
wan, Sastra jawa
Kxmo Selayang Pan-
dang. Buku setebal
648 halaman terbitan
Djembatan (1983) ini
lengkap niengulas
perkenibangan dan
sejarah sastm kuno.
Hampir seluruh

naskah Jawa kuno
yang ditemukan di In

donesia dibalias. Bagi
an pertama mengurai

sejarah bahasa Jawa ku- •
no dan kemunculan sas-
tranya, yakni sastra Parwa. ICar-
ya ini muncul pada saat para pe-,
nyair lokal masiii sangat dipe-
ngaruhi sasti-a India.

Zoetmulder tampaknya punya
perhatian kluisus pada teknik
pcrsajakan dalam sastni Jawa
kuno. Bentuk-bentuk puisi serta
sejumlah tema puisi yang paling
banyak dipakai oleli [xinyair ju
ga diulas. '

"Lowat karya sastra ini, \
pengarang nieniang ingin
mcngungkapkan idoidc rcligius
serta pandangan niereka me- '
ngcn.ii manusia djm alain," kata r
Zoetmulder dalam pengantar
bukunya itu. i ^
Adapun bab kedua memba- "

has seal sejumiali karya sastra J

tci-kenjil dengan pongarangnya.
Scbut saja Ramayana,Arjunawi-
waJia gubahan Empu Kanwa,
karya Empu Sedah dan Empu
Panuluh, karya sastra Dhoman-
taka, Empu Tantiilar. serta Na-
garakertagama yang dibuat Em
pu Prapanca.' Sejumlah empu
lain juga disebutnya, antara lain
Empu Dharmaja. Empu Mona-
guna. dan Empu Trigun<a.
Tak luput, sejumlah karya

■'. sastra kidung juga diulas. Mes-
ikii..un digarap dengan sangat

• ringkas, membaca buku ini se-
perti membaca perkembangan
sejarah sastra Indonesia.

"Buku ini dapat memberikan
pengetahuan sccam sempurna
teriiadap kekurangan bangsa In
donesia dakun memalianii baJia-
sa dan latar bekikang sosio-kul-
tur sejarahnya sendiri," kata Di-
roktxir Jcnderal Kebudayaan Ha-
liati Subadio saat mcmbcrikiui
kata ixingantai'nya.

Soal iTijuan pcnyusunan buku
ini. Zoetmulder mcnggarisba-
wahi bahwa dengan tncngetahui
kai-ya sastra Jawa kuno. masya-
rakat Indonesia d.in dunia dapat
mengetahui cai-a berj^ikir yang
teirpngkap dal-im karya mereka.
Metier norma estetika karya s;is-

b<i, pengetalnuui, sejtu-ali, hing-
ga norma positif yang dapat difa-
rik dalam setiajj karya siistra ke-
hidupan kekini;in. Buku ini di
pasar sudah menjadi barang
langka dan sulit ditemukan.

Buku lain ymtg membalias so
al naskah kuno ad.ilali buku ter
bitan Koninklijk Insdtuut Voor'
Taal Land en Volkenkunde
(KITLV), sebuali institut milik
Kerajaan Bclanda yang mcnfo-
kuskan penelitian di Asia Tcng-
gara sejak 1851. Buku berjudul
Arjunawijaya yang ditetjemah-

kan dengan baik oleh S.
Supomo ini diterbitkan pa
da 1977. Tebalnya hanya
179 halaman.

Yang mcnarik dalam
buku ini, Supomo mcn-
coba membandingkan \
naskah ^ Arjunawijaya j
yang ash India dengan
Indonesia. EmpuTantu- '
lar. j>cngarang naskah

(ini. mcnurut Supomo,
sangat jeli dalam jne-
miiih kata dan mahir
dalam mcmbcri tckan-
an pada kalimat. Di
samping memiliki
desl-aipsi Icngkap./lr-
juiiawijaya disusun
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dalam barisan kata ;
dan kalimat puitis.

Sastra Jawa Kuno
memang menyedot
perhatian ahli seja-
rah dunia. Bebera- -

■  pa di antaranya ma-
lali sudah diteije-
mahkan. . Misal-

hya, Staurt Robson
yang meneijemahkan buku De-
sawamana dari karya Nagara-
kertagama. Biiku setebal 158 ha-
laman ini diterbitkan oleh
KTTLV.

Robson dalam kata pengan- ,
tarnya menjelaskan secara sing-
Ica't penemuan karya sastra ini..
Yang menarik, lokasi penemumr,
bukan di Pulau Jawaatau Keraja- ̂
an Majapahit tempat Empu
Prapanca berkarya, tetapi di ke-
rajaan kecil, Cakranegara di

■ Lpmbok.. . i
Dalam karya sasti^ ini, Pra

panca kerap menceritak^ peri-
■ hal dirinya sendiri, selain ten-;
tang keadaah permukiman, ma- r|
syarakat, dan balikan kondisi is-
tana Majapahit. , ,
Di samping buku yang mem-

bahas secara detail soal sastra
Jawa kuno, di sejumlah toko bu
ku ditcmukan yang berisi kolek-
si naskah kuno Keraton Yogya-
karta..Judulnya A Preliminary
Descriptive Catalogue of the Ma- '
nuscripts of the Kraton Yogyakar-
ta karangan J. Undsay, R.M.
Soetanto. Buku terbitan.Yayasan
Obor, Jakarta, pada 1994, ini se
tebal 330 halaman.

Secara umum buku tersebut
dapal dijadikan katalog induk,
Nasi^^naskah Nusantara, Kra
ton YogyakaKta: Ues\dp\m ka^ „
log yang mereka susuny,buk^
untuk yang pertama kali karena

: Mudjanattistomo (1973), Gifar-
; det (1983), dan lindsay (1984)^
pernah melakukannya, inform^,
' yiang disajikimbuku inijauh^l^^^.

lengkap ketimbang bi^ laki. ■ ^
Buku ini menjelaskan bahwa

dalam Keral»n Ybgyakarta t^
; dapat dua koleksi naskah kuno

■yang berbaliasa Jawa.. Koleksi
■pertama tersihipan di Perpusta-
kaan Kawedanan Ageng Puna-
kawari, Widya Budaya, berjum-
lah sekitar 450 buah, terdiri aitas
naskah tulisan tangan, buku ce-
tjik, dan dokumen berisi aneka
ragam teks sastra, sejarali, silsi-
lali, agama, kesenian, dan Iain-
lain.

Koleksi kedua disimpan di Per-
pustakaan Kawedanan Ageng Pu-
nakawan, Kiida Mardawa, ber-

. jumlah sekitar 250 naskah, terdin
atas segala macam. seni perbin-
jukan, temiasuk wayang wong,
tari, karawtan, musik Barat, ukir
kayu, tatah sungging way^g,
macapatan, dan sebag^ya.

Selain Jawa, Bali ad^ah ka-
wasan Indonesia lairinya yang
menyimpan ribu^ n^kah ku
no. Salah satunya Caton Arang
yang dikenal sebagai cerita pa
ling populer di Bali. Untuk itu, ,
sejarawan I Made Suastika me- ,
nerbitkan buku Galon Arang da-
lam Tradisi Bali. Diterbitkan
oleh Duta Wacana University
Pi-ess, Yogyakarta (1997), buku
ini melihat bagaimana naskah
kuno Galon Arang sahgat be^
ngaruh pada masyarakat Bali.

Lewat buku ini pula, terliliat
baliwa teks Galon Arang meru-
pakan gambaran nyata keterkar
itan budaya Jawa dan Bali. Ke-
nyataan ini muncul setelah run-
tuhnya Kerajaan Majapaliit dan
^jumlali kerajaan di Bali, teruta-
ma Iferajaan Klungkung (abad
ke-lfrl9) yang mempunyai tra-

'  disi pem^san dan penyalinan
karya sa®ra Jawa /

Indonesia memang memiliki
segudang ndskah kuiid. Namun,

j  hanya sedikit kalangan yang pe-
•  duli. Padahal menerbitkan dan

meneijemahkan naskah kimo
ini akan bermanfeat dan menjadi
sumber pengetahuan. Jadi bu
kan hanya dibiarkan tergeletak
di rak perpustakaan. Dibiarkan
berdebu, tak terurus, dan terlu-
pakan. • cahyo junaedy

Koran Tempo,8 Mei 2005
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SEIffil SASTRA JAWAFKYXVn-20D5

se^Qde'

•  ■ ^.^sT'

_ YOGY(i(KR) - Seicsi Sastra Jawa Festival
.KeseniM Yogyakarta (FKY)XVII.2005 akan
menerbitkan

S WnfTiT dan
YvSSr ®astra Jawa FKYXVn-2005 mengatakan, dalam antologi se-^
ngaja mengusung tema sastra Jawa dalam
persepsi hngkungan hidup. "Sampai seka-
rang^dah bMyak terkumpul kaiya," kata
buya^n Widodo ̂ biJ menvebutkan Rani

^PendapaAMPTA,9-10S3
Menampilkan maten pentas macapat. gem-'
ntan d^ cerk^. Khususnya antologi 'Re-
portase Code, tun editor memilih kaiya yang
mengacu pada tebot kreatif, inovatif, elmpl(J
ratif, edukatif, fiituristik dan kultural di ba-
lik k^a-l^a SMuai dinamika zamannya.'
Ditegaskan Sri Wntala, materi sastra Ja

wa, baik cerkak, macapat dan geguritan di-
harapkan bisa memotret dinamika zaman
nya. Jangan sampai terkesan, sastfa Jawa'
sekadar romantisme tanpa bisa menghasil-
kan maten y^g aktual," katanya. Sastra Ja-
wa, laiyut Sn Wintala, memang harus terus

JjfnS kreatif dan daya
"irf̂  Jawa tidafc saatnya lagi ber-keluh kesah soal perhatian yang minim, da-'

Imtanya. Kalau kondisi itu tehis yang
msesali, sastra Jawa hanya menjadi ajang
^ghA kesah. Untuk itu, kata SuyatiM Wi-'
dodo, SMtra Ja^a memang harus dituntut

, untuk berbuat dengrfn kaiya, seperti juga
mm^faatkan momentum FKY menghim-

memang harus disikapi dengan kesabaran
sekahgus kesadaran berbuat sesuatu untuk
masyar^t. '^aik atau buruk, antologi kar^
ya tersebut pada saatnya akan beiguna begi
gererasi mendatang;Mcata Eko Nuiyona
Apalagi kalau suatu saat muncul kesadaran'^
sastra Jawa tidak selayaknya di anak-tiri^
Kan di tan^h kelahirannya sendiri. "Kalau
itu yang terjddi secara terus menerus, jangan
^gisi sastra Jawa tidak memberikan jiwa
,Jawa pgda generasi mendatang. (Jayj-o;

Kedaulatan Rakyat,8 Mei 2OO5
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, s!inuaaiJouoH«_LELAKI tua itu tinggaV di
sebuah riiinah sederhana
bersania istri dan seorang
anaknya..Kumah itu ter-
letak di sebuali gang

sempit di kawasan padat pendu-.
diik di Peterongan Tengah, Se-
marang. Beberapa pot bunga
inenghiasl teras rumahnya; Se-
buah mobil Suzuki keluaran
1983 tertutup rapat di halaman
rumahnya yang sempit. Mobil
tua itu sudah jarang dikendarai.
Pemiliknya Agus Mulyono, 67

tahun. Di dunia sastra Jawa ia le-
bih populer dengan nama sa-
maran Ariesta Widya. Dari ta-
ngannya sejak 1959 telah lahir
100 prosa, lima ccrita bersam-
bung, 39 geguritan (puisi), dan
sejumlah cerita pendek (carita ce-
kak): Terakhir dia bam saja me-
luncurkaii kumpulan cerita pen
dek Manjing Daghig yang diter-
bitkan Mascom Media Sema--.: . >

it di

em
rang.

Lewafkegiatan mengarang da-., ^
lam bahasa Jawa itu ia beb,erapa\nv
kali menerima penghargaan se-
bagai sastrawan Jawa terbaik versi.
Dewan Kesenian Surabaya, maja-
lah Djaka Lodang, Javanologi Yog-
yakarta, dan Taman Budaya Yog-
yakarta.
, Namun, kehidupan sastrajawa
tampaknya tak jauh berbeda de
ngan kehidupan Agus: terimpit
di gang sempit. Sastra Jawa nya-
ris aunah bila orang-orang seper--
ti Agus tidak bertahan mati-ma-i.^^
tian menghasilkan sei'umlah kar-^i: '
yayanglayakbaca.
Tap] itu saja tak cukup. Karya

itu butuh pembaca, dan kini
pembaca sastrajawa makin ber-
kurang. "Kalaupun kcsejahteraan
para sastrawan Jawa dijamin
oleh negara, tidak ada jaminan
sastrajawa akan tetap maju jika .
apresiasi dari masyarakatnya
sendiri rendah," kata Agus pada
Maret lalu.

Kehidupan pengarang sastra
Jav;a masa kini tidak bisa dilepas-
kan dari media massa berbahasa •
Jawa. Selain berisi berita dan arti-
kel, majalah bahasa Jawa juga di-
penuhi karya-karya sastra seperti •
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centa beisambiing (crita sam-
bung), cerita pendck (aita cekak),
centa anak-anak {wacan bocah), -
centa wayang ipcdhnlangnn), crita
rakyat, dan cerita misteri loia-
ftJing lelembut).

Hi antara materi fiksi tersebut
iianya crita sambung dan crita '
cekak yang dianggap karya sastra
Ui kedua riibrlk ini hanya karya
ytipg memillki mutu sastra tinggi
saja yang Jolos ke pemuatan

•  Tak banyak sastrawan yang
Konsisten mengirim karyanya
Biasanya mereka seialu datangdan pergj. Kaiaupun ada yang
konsisten, jumlahnya cuma da-
pnt dihitimg dengan jari. Penga-

boleh di-go ongkan tctap produktif hing-
ga kmi lalali Suparto Brata, is-

•moe Rianto, Suharmono Fasi-
'  (Surabaya), Suryadi

WS (Solo), Wisnu Sri VVidodo
(Sragcn), Tiwick SA (TLilung-
agung) dan Djajus Pete (Boione-

<  gore). Karya-ktirya mereka tclah
JTienghiasi majalah bahasajawa
sejakakhir 1950-an.
, Generasi berikutnya yang pro
duktif inlah Harwimuka (Blitar),
Widodo Basuki (Trcnggalek), AY
Suharyono, Ardinl i'angastuti (Se-
marang), Kellek SW (Wonogiri)
dan Turio Ragilputra (Kebumen).
Generasi termuda dari pengarang
sastra Jawa yang tctap produktif
berkarya iaJah Sumono Sandy As-
moro (Ponorogo), Siti Aminah
(Yogyakarta), Bambang P (Wono
giri) dan Sudadi I'Wbnosobo)

Kecuall Suparto Barata, Tiwiek
SA dan Harwimuka, mereka ada-
lah sastrawan majalah. Karya-
karya cerita pendek dan cerita
bcrsambung mereka banyak
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tuenghiasi PanjebnrSemangat, Ja-
yu Baya cian Djaka Lodang. Se-
dangkan Suparto, Tiwiekdan
Harwimuka selain produktif di
majalaii juga tciah banyak
inenghasilkaij buku sastra.
Namiin, dunia sastra Jawa ti-

dak bisa dilepaskan oleh nama-
nama seperti Tanisir AS, Any As
mara dan Esmict (semiianya te-
lah almarlnim). Nama-nama me-
reka seperti mclcgenda di belan-
tika sastra lawa. Selain sebagai
pengarangjawa yang sangat pro
duktif, karya-karya mereka ba-
nyak digeniari jjcinbaca., .
Bahkan, misalnya, pada masa

jayanya, di ['aleinl)ang pada
1960-an pernali berdiri organisa-
si persalLian penggemar Any As
mara.

Menurut I'emimpin Redaksi
Panjebar Semangat, Moeclitar,.7.9
tahun, oplah FanjchdrScnidng^t
langsung naik bila memuat cerita
bcrsambung karya ketiganya.

Bagi para pcngarang sendiri,
mercka juga sebuali legenda.
"Moreka tak tergantikan oleh sia-
papun," kata Tivviek SA.
Di era 2000-an satu.dua penga-

rang bermunculan. Biasanya me
reka piengirimkan karya cerita
anahyang "mutu sastranya" tidak
berat. Kemunculan mereka ma-

kin meniperkaya jumlah penga-
rang. Ketika jayn Baya menggelar
lomba mcngarang remaja, pemi-
natnya mencapai 127 orang. Na-
mun, selelah lomba berakhir,
mereka tak pernah lagi mengirim
karangan. "Mereka lianya ingin
hadiahnya saja," katc Widodo Ba-
suki, staf redaksi Jayn Baya.
Pengarang sastra Jawa umum-

nya tidak berangkat dari tujuan
komersial, karena honorarium
mereka tergolong kecil. Di Panje-
bar Semangat, .misalkan, honor se-
kali pemuatan cerita pcndek ha- .
nya Rp 40 ribu. Tak heran bila
produktivitas mereka lebih ber-
tumpu pada idealisme. "Honor .



menulis sastra Jawa ibaratnya -.
hanya cukup untuk beli pita-., •
mesin ketik saja," kata Suparto
Brata.

Buku-buku

Produktivltas adalah salah sa-

tu faktor yang membuat buku
karya sastra Jawa juga mcnurun
5 tahun terakhir ini. Kalaupun
ada, jumlahnya dapat dihitung
dengan jari, ynitu kumpulan ge-
guritan/.(7>'n/7i' Scika Parnii (Wi-
dodo Basiiki, 2000), Trem (Su
parto Brata, 2001), Krcteg Emas
fiirnn^ Gupit (Djajus Pete, 2002),
Caiulliikala Kaptiranta (Sugiarto
Srivvibawa, 2003), Pa^elaran
CJFX Hoeri, 2004), Sevenada^
Schubert (Moechtar,.2G04), Do-
nyane Won^ Ciilikn (Suparto Bra
ta, 2005), Don^a Kef?ibnng Wnni
(Trinil, 2005) dan Medhitasi

Alan^-Alang (Widodo Basuki,
2005).
Dari kcseluruhan buku-buku

lersebut yang nicndapatkan lia-
diah sastra Rancage ialah La-
yan^ Sdka Paran (Rancage 2000),

Trem (2001), Kretes Emas Jiirang
Gupit (2002), Cnndhiknin Kapiir-
anta (2002), Pagelaran (2004)
dan Donyane Wong Culika
(2005).

Penerbitan semua buku-buku

itu dimodali sendlri oleh penulis-
nya. Suparto Brata, misalnya, rela
merogoh koceknyasendiri hing-
ga Rp 8 juta unluk menerbitkan

'. Donyane Wong CuUkn kepada pe-
i nerbit Narasi Yogyakarta.
f  Hal yang sama juga dialanii
i oleh Trinil dan Widodo Basuki.

Karya keduanya diterbitkan
oleh penerbit kecil, yakni Ko-

j munitas Cantrik, Malang. Se-
dangkan Krcteg Fmas Jurang Gu-
p/f karya Djajus Pete dicetak
oleh sebuah pcrcetakan kecil

;  tanpa nama di Jalan Pagesang-
an, Surabaya, pananya digo-
tong rame-rame oleh Aliansi
Jurnalis independcn Surabaya
dan Dinas Informasi dan Ko-

munikasl Jawa Tinuir. "Sastra- ,

wan Jawa itu iniskin, tapi idea-
lis. Buklinya ir.ereka bisa me
nerbitkan sendiri karyanya," ka-

TEPCVKUKUH S WlBOWO
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ta Widodo Basuki.
Bahasa Jawa merupakan kesu-

litan tersendiri untuk menawar-
kan ke penerbit. Rata-rata para
penerbit enggan menerbitkan
dengan alasan sulit untuk diju-
al. Penerbit tidak mau menang-
gung risiko merugi. Akhirnya
para pengararig itu membiayai
sendiri percetakan tanpa mem-
bebanl percetakan untuk inen-
jualkan.
Namun, kesulitan lain tctap

muncul. Setelah menjadi buku,
toko-toko buku besar emoh pula
dititipi untuk memasarkannya.
Alasannya, buku berbahasa Ja
wa sulit laku. "Saya menawar-
kan buku saya ke Toko Buku
Manyar Jaya, tapi langsung di-
tolak dengan alasan bahasanya
sulit dimengerti," kata Widodo
Basuki.

Penghargaan terliadap buku
saslra Jawa cuma Rancage saja.
Penghargaan berupa uang seni-
lai Rp 5 juta. Di luar itu tidak
ada lagi penghargaan terhadap
buku bahasa Jawa.
Pemerintah, khususnya pe-

merintah daerah Jawa Tengah,
Yog>'akarya dan Jawa Timur, ju-
ga minim sekali perhatiannya
terhadap buku-buku bahasa Ja
wa ataupun pengarangnya. De-
wan Kesenian sebagai lembaga
kesenian yang mencakup karya
sastra juga tidak menunjukkaq
perhatian yang inemadai. "De-
wan Kesenian hanya mernfasili-
tasi pertemuan pengaran^aja,"
kata Widodo Basuki la^.

Penerbitan buku

Dalam sejarah penerbit buku
di Surabaya, hanya Ponjebar Se-
matignt dan Jnya Bnya saja yang
mau menerbitkan buku-buku
berbahasa Jawa. Di luar itu, de
ngan alasan komersial, tidak
ada penerbit yang mau me-
nyentuh sastra Jawa. Kalaupun
ada, ya itu tadi, mereka minta
dibayar penuh dan tidak dibe-

Jumlah Terbitan Buku Sastra
JawaMutakhir

.'.1996 J2judui^ >

1997 9 judul *

1998

1999 4judul

'  2000 V judul4\^

•) termasuk cetak ulang dan
cerila kanak-kanak

SUMBER: LAPORAN VAYASAN S ASTRA RANCAGE

bani ikut menjualkan.
Lain halnya dengan Panjebar

Semansnt6anJoyaBaya.Se]ak
1950-an Panjebar Sewangat te- ■

lah menerbitkan buku-buku
berbahasa Jawa. Produk terbit-
annya yang hingga kini tetap
terkenal ialah novel Ngnpaya Se-
rat Pangruwating Papa dan Kitab
Beta! femur Adam Makna.
Penerbitan ini bcrhenti sete

lah Pcmimpin Umum Panjebar
Semangat, Imam Supardi, me-
ninggal'dunia. Penerbitan selan-
jutnya ditemskan oleh Yayasan
Jaya Baya. Di tangan/fl>'<7 Baya,
puluhan buku telah diterbitkan .
dalam tiga dekade. Selain novel-,
novel bahasa Jawa, ia juga me- .
nerbitkan buku kejawen, kamus-
tosfl Jawa, kawruh basa Jawa ,
dSnj kqvmih keris dan cata cara
pamedhar sabda. •
Proyek idealis ini digarap oleh

•  bekas Pemimpin Umum/flyfl
■ Baya yang kini telah almarhum,
TadjibJtoadi dan Satim Kada-
ryono. Mereka rela menyisih-
kan laba Jaya Baya untuk mem
biayai proyek idealis tersebut.
Menumt Pemimpin Redaksi

Jaya Baya, Kicuk Parta, sampai
saat ini masih ada penggemnr
fanatik buku-buku kejawen ter

sebut. Namun, karena jumlah-
nya terbatas, setiap pembeli ha
nya diberi edisi fotokopi saja.
Buku yang asli tidal; boleh dibe-
li karena tinggal satu-satunya.
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"Tapi, sejak dua tahun-terakhir
percetakan kami tidakaktif," ka-
ta Kicuk.

Di kantor fciya Baya yang ter-
letak di Jalan Karah Agung, Su- •
rabaya, masih banyak buku-bu-
ku berbahasa Jawa, balk novel,
cerita sejarah dan bacaan anak-
anak. Kicuk menjelaskan, selain
dijual di kantor, buku-buku ter-
bitan !aya Baya juga ditiiipkan
ke Toko Buku Sari Agung, Sura
baya. Mereka sadar, sangat sulit •
mengambil laba dari penjualan
buku-buku itu. "Karcna ini pro-
yek idealis, bagi saya impas saja
sudah bagus," kata dia.
Dari pululian buku terbitan

Java Baya, novel Dokter Widon-
</f7r/karya Yunani inerupakan
buku I'erlaris. Novel yangdice-
tak tahun 1997 itu laku hingga
2 ribu eksemplar. "Itu rekor ter-
tinggi pcnjualati buku bahnsa
Jawa," kata Kicuk.

Sayangnya. di Surabaya mau-
, pun di kota-kota lain di Jawa Ti-

mur jarang dijumpai toko-toko
buku yang menjual buku berba-
hasa Jawa. Kalaupun ada, beru-
pa buku pengetahuan yang ber-
hubungan dengan kejawen
yangditulis dengan bahasa In
donesia.
Di Toko Buku Gramedia kini "

memang terdapat buku Donyane
Culika karya Suparto Bra- .

ta. Namun, umiimnya buku-bu
ku sastraJawa tidnk mendapat
tempat di etalase toko besar. Jika
masjh ada, umumnya dijumpai
ai pedagang-pedagang buku be-
Kas d] Jalan Semarang maupundi Pasar Blauran, Surabaya.
Nasib buku-buku jawa muta-

khir tarnpak rnakin terhimpit di
gang-gang sempit pasar buku Jo-

'Ui. Di gang itu masih mung-
Kin menjajakonnya, tapi dia te-
tnplah sebuah gang. Yang meli-
nknya terbatas pada sebagaian
keciJ orangyang mungkin mau
berpayah-payah mencarinya.

• kukuh s wibowo/sotiirin/kumiawan
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Satu dari Trio Terakhir
Rumah Budaya Tembi Yogya-

karta yang aklif mendoku-
mentasikan media cetak dan

buku berbahasa Jawa mencaiat,

sekarang ini media cetak berba
hasa Jawa linggai liga buah yang

. masih eksis, yakni majalah Panje-.
bar Scmangat. Jaya Baya, dan
Djaka Lodang. Semenlara, Mekar
Sari, majalah berbahasa Jawa

.•yang diterbilkan kelompok harian ■

Kedaulatan Rakyai Yogyakaiia. ' •
■ -.kini hanya menjadi lembaran sup
.: lemen koran itu yang terbit seliap

,: Karriis. i-..

Wenurut Pemimpin Umum.dan. ■
.•Pemimpln Redaksi Djaka Loda/ig,'
•Abdullah Purwodarsono; peminat •
•majalah tadi pun sebaglan besar i
vlerdiri orang-orang tua'saja. Seti-
daknya.begitulah profil pembaca
utama Djaka Lodang sendiri.
'Pembaca Djaka Lodang mayori-
tas terdiri orang Jawa yang sudah
sepuh," ujar Subalidinala. peng-
amat dan praktisi budaya Jawa,
yang sehari-hari membnnlu re

daksi majalah yang lerbil sejak 1
Juni iy71 ini.

Abdullah menjelaskan. tanda-
tanda bakal kian tersingkirnya "

media cetak berbahasa Jawa se-,
benarnya sudah muncul sejak dt--
telapkannya bahasa Melayu se-,
bagai oahasa nasional atau baha
sa Indonesia. Sebab, menurut
dia. sejak itulah pelan lapi pasli
terjadi peminggiran bahasa Javya.
bahkan di tengah masyarakat Ja-.
wa sendiri. Hasilnya, menurut Ab-- '
dullah, anak-^nak muda dari kelu-
arga Jawa di Vogyakarta. misal-
nya, sekarang ini lazim memakai-
bahasa Jn(^pnesia dalam perca-
kapannya sehari-hari dengan ke-. •
luarga.
•, 'Dulu. murid keias satu sampai'
kelas tiga SD memakal bahasa
Jawa sebagai bahasa pengantar. ,
.Tapi sekarang, TK pun sudah - '
menggunakan bahasa Indonesia,*-'
katanya. . -
.'. Bahkan, lanjul Abdullah, karena
sejak bayi banyak anak-anak Ja-.
wa yang disoslallsasikan dalam ̂
bahasa Indonesia oleh orangtua-
nya. maka bisa dibilang bahasa
Jawa kIni bukan lag! menjadi ba
hasa ibu bagi sebagtan generasi
muda suku Jawa. Bahasa Jawa.' '
Tetap sebagai bahasa aaerah,
lapi.tidak.lagi menjadi bahasa-
Ibu," kafa dia. *

Dalam situasi demikian, tutur •
Abdullah, media-media cetak ber-

I  bahasa Jawa pun makin sulit ber-
1  napas. Kalau 'idak matt, ya kesu-
'  litan menaikkan jumlah opiahnya.

Bahkan, la mengeluh, unfuk pere-
majaan staf redaksi pun sudah " , "
sulit sekali. "Generasi muda seka
rang ora ngerti base Jawa' kata

nya. "Kalaupun ada satu-dua re-',
. porier yang mau bergabungjisete-
lah kits didik, lak lama'kemudian' * "
akan pindah ke media cetak ber-

.  bahasa Indonesia yang secara "
materi lebih menjanjikan." ' •*
Mingguan Djaka'Lodang'sen6i-~'."k-

; ri. misainya." meski distnbusinya
,/meliputi Daerah Istimewa Yogya- ' V

■ ^ ._,j<arla,iJawa Jengah,. Jawa.Timur,"
Jakarta, dan Sumatera, opiahnya'j^:^
relalif ajeg: tak sampai TO ribu ek-
semplar tiap terbiL ini pun sudah
dibanlii peianggan dari Sumatera •' -'
yang menyerap.lOpersen dari to-';'
tai opiah yang kebanyakan ter-'
diri warga "Pujakasuma" (putera
Jawa kelurunan Sumatera).

Staf redaksi Djaka Lodang pun
mungil, hanya lima orang. Se-

dangkan karyawan iainnya 14
orang. "Iklan yang masuk juga mi
nim, cehingga kami harus bisa

,  survive dari penjualan majalah
saja," tutur Abdullah. ' - '
' Harga jual Djaka Lodang kinI
Rp 4000 (Pulau Jawa) dam Rp •
4.350 (luar Jawa) dengan .tebal
52 halaman dan sampui berwar-"'
na. Menurut Abdullari, harga ini "
sulit dinaikkari sebab aknn lang-.
sung berdampak pada turunnya.
opIah. "Apalagi; saingan terberat -

Va Lodang yakni Jaya Baya ■'
yang didukung.grup Jawa Pos
hanya dijual Rp 5.200 dengan ha- -
laman/u//co/or," katanya.

Alhastl. jikapun Kalawarti Mar-'
dika Base Jawa (Majalah inde-'
penden Berbahasa Jawa) Djaka ■
Lodang ini bisa berlahan hidup

; sampai kini, agaknya salah satu •"
fSktor pentingnya iaiah misinya ■

, yang ingin tetap nguri-un (meme-.'
iihara) bahasa dan budaya Jawa.-
Sepertijuga motivasi Abdullah , : .
Purwodarsono sendiri tatkala
bersama almarhum Kusfandf,' ' '
pendiri harian Berrias, Yogyakar- -
ta fTiertntis dan lalu mengeloia
majalah ini nyaris sepanjang Ha- •/
yalnya: "Karena saya cinla buda-il^-j
ya Jawa.". ^

'.•jarotdoso pufwanto",f'
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,  du- kabeh pepacuh-E. Yakin menawa Kang Miirbeng
jMdisato Tuto Sujondo, Slamet Riyadi, Dhanu Dumadi nemtokak^akabehe kang diunadi ine
IWjrapralwwo, Ian gukardi Mp ngadani panliten ngalam donya. M^ingsa kudii pasrah' iman !
ngenani kaiya sasftn Jawakangurip, ngremba- eling,Ianmituhii. i.'l- ' . \i
ka, ingabad lS^ W. Saka panliten man tine- . Kang gegayutan' klawW aoM ba^^^^
•mui yra sastra^ipwfc^uwe budaya luhur ligemot tanduk, manungsd kudiilembah nianah; andhap

. babagan:rehgMfe, etlka (moral), Ian sosial. Pa- asbr, sabarlan antebig tunundake/bra gampani
pht^^tmiilia mg buku "Nilai-nilai Budaya Su- neau, gelem kurban kanggo aeaaitndning dumadi
jBa^Jawa kababar demng Departemen Pendi-; ngedohi kabeh kang aipl&te kadonyan, Ian tansah
'di^dmKel^ayaMtetml994. ; ■ ^ ®l>elani bebenen T\imindak kuvrt man linam'-
ivl^|:tan aaka panli^ kasebut, budaya kaiya bar^ aikep praa^a, era neka-neka' tanpa pam-
sastra, sumbere ratu mg keraton.^ Kanyatan iki rih. Nampa kanyat^^ aupaya biaa golek ■ cara
myga karya aastra jaman kuwi digubah dening. kang pas linandheaan aanggit. Imbang mental,
piyan^ ̂  uga r^a. Arepa aing ngarang kaiya : yaiku tindak tariduk biaa mapanake ing inaneka*
8A8tea£i^uratu, nanging momot^e karyane kahananjumbuhklawantakerahe. Seinbada ora
tê -iSy«^kuy^iatugustme^ //.ngudraaka kabeh tun^

, Lielwcm^aan kanyatan wong Jawa nalika ae- ■ kanthi tetunbangan nalar, lairaa klawan kah'anan!
mw^unpmgalamkeratonaingdadipunjering lankabiaane. • - - . . .! •

P^'^suwaaa Ian kabudayan. Rlitu
duwe wewenang i^ayomi, dhawuh Ian hemto-
^kaa^ perkara. Mula aaka kuwi, kawawaa waka pe-
i^gw ngehdi btie, antarane kaiya aaatra, ma-
sarakat'lan ratu ing Jawa duwe seaambungan"-T"-'—- — o^ocuAiuuxAgcui

Gregajrutan arawmig mg aatengahe bebrayan,
manimgaa kudu biaa rukun Ian bekti. Jrohing*
bekti manungaa kudu manut, pg£geni, mong Id--
nemong, padhadene a8ih,.padhadene pangerten.
Dene rukune manungaa Inidu biaa i\ja^ arawung"
Ironiv *1 -I.*

xyxsue 1 luvuuemttnunggaKUQU Disaniagasrawung
r^etl^adaraa-limMpea^prabu, kaiya aaa- kang laraa,^*a ana padudon Ian cecengilan, biaa

,  guvubbilling ..  : Witogan-wulangan ing kaiya aaatra kaaebut Seaambungan klawan ratu, kudu tuliu, era
^ sing <^g kanggo tuntunm urip wong Jawa mangu-mangu jroning ngawula, paarah.iaetiya
gmm i^a. Jronmg aeaambpgjm klawan Kang marang kabeh dhawuhe, eklaa, Ian tansah rjaga:

n^ungaaw^ibnmdakakedarma. bebener.JroningaeaambimganIdawanwongtu-*MKti mar^g Kang Nyipta. Carane kudu ana wa (klebu maratuwa, siinbah, paman Jan bibi),
ireun^taulu^^marang KangMahaAgung, per-»kudu ngajeni Marga wong tuwa sing nglair^e,-
Mya Ian jjfa^I^antar cipta, rasa Ian karSg -8ingnggulawentah. Karo 8edulur tuwa kudu bek-

tetdmbang-' ti,.merga sedulmr tuwa sing dadi gantine wong:
i? Maha Kuwasa Ian tuwa. Marang guru Gdebu bojo utawa gurulald),kudu bekti marga guru kang menehi pitutur..^^®.®®lh»f^^a.y|^an maha sakabehe. Mula . (}cgayutan klawan guyub rukun, manungsa \Va-

Yakin yen Kang ' jib nemtokake maneka bab kanthi cara pasaru-
wfk f kabeh ngelmu,^lum tot€ff' jukan> musawarah.-.: Wulahgan-wulangan Icayatotep sua, niula:8^a kuwi mammgsatkudu mi- mangkono kang tinemu ing kaiya sastra Jawa'
^u n^erek/kabeh dhawuh-E Ian nyingkiri abadl81anl9. . . , v | (Warisman)

.Kedaulatan Rak7at,19 Mei 2005
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SASTRA JAWA-PUISI

meja.TDengan demikiari^ 'mmigkin;ada.: ben^ya^

,  , KELUARGA Pemilis' Kudus (KPk) ;^^^
berbeda dengan komunitas seruiia di berbagai dae-
, rah lain yang kini tidak ada kabamya lagi. ̂ rbuto, ■
KPK kembali menerbitkan buku ;antologi "puisi'
s.bersama bequdulMosi/i Ada Menara {MAM) y^g
diluncurkan bersama Penerbit. Logung Pustaka

^ belum lama ini di I^dus.;; //- ■ : • , i;; v.- ■ :
Tferbitnya MAM menunjukkan tetap berliargutnya^

tradisi penerbitan buku antologi puisi bersama yang
telah berlangsung sejak KPK berdiri tahuri^l991.'
Sebelumhya, KPK menerbitkan buku mitologi puisi'
bersama yang berjudul Menara (1993)i Menara 2

• -(1997) dan Menara 3 (1999).
MAM bisa dikatakan ihenarik daii perlu _diberi

; catatan khusus, kairena memuat juga piiisi-puisi
' karya penyair baru, yakni Prayitnoj yang sebelum-
ij'nya dikend sebagai wartawan;, V -

Dalain; hal ini, KPK terayata^ telah 'berhasil
/ ;merekrut wartawain untuk mencoba-coba menjadi
penyair. • Dan inilah fakta. baru -bahwa duma

* semen-

Layak Jual

Sdiperoleh di paisaran. Untuk iti^ah; bagi'peh^^

mencarinya di tok<>tokp bu^;; im menipuk^^
= betapa penerbitan bu^ puisKkarya^ikoinim
: penyair di daerah memmig layak jv^, dm tid^'la^-;;
! semata-mata nirlaba yaiig hanya blsafdila^
Jlberdasaikan niatdah semm^t/uptikji^^
ir sasikan puisi serta sikap keras kepalk^|^etomp,ok;
penyair daerdi yang ingin didcui^^^j^f^:;^^^
,i Haims disayarigkan jika .buku'ijantolo^ puisi.

Vitara orang., , . , ,
^ Kehadiran seorang:, wartawah : di-vdunia
i';-kepenyairan,' memang bukan hd baru.'^pii'jika ke-.
. mudian dikdtkm dengan terbitnya buku antologi
: puisi bersdna, tentu mei\jadi sesmtu yai^ menarik.
Ddam hal ini, dunia kepenyairah adal^ dunia yang
|

tidak akm laku dijuai. Sebab, sesmgguhnya;ike^^
: hadhannya tidak bisa direniehkan. Bahkan, boleh^
dikatakan, kehadiran buku antologi'puisi semac^ '
MAM menunjukkan peijuangah dan pengorbanm

. komunitas penyair di daerah untuk menyosialisasi-
kan puisi ke masyarak&t luas, agar puisi (sastra)^

• tidak sdamanya terasing atau hanya bisa dipik^tif|
■. oleh sek^mpok orarg(intelekted)

[Jika^misalnya digratiskan/ sesuhgguh^a;)&ttku^^^
• berke^an^
r SividoQ^^asbra yaug auut U^ujupm ui,^aaaicLu
Tidak sembarang orang bisa. ineniperplelto^

. O mIiI A MA « ' ̂  A A A a4^a Cl ATV\ O !r%QTV% A<:;riiemberikan kemerdekaah untuk berdpinii ketiha Emembacmya; Sebagai tpkk sastTa;;b^u ̂is- iUi./xr.i^ I meng^duhg'mM-nild sejara^
fV-V- ■ •; v-'-v.:.-;' eMi-' ■;"
fj^':'fS*^bdgfliTTiflnft.'yflng, telah- dim aklumi'- bersamai
'fdimia jurnaiistik, khususnya di Indonesiaj .ssjak dulu'
i^memberlakukan "etika yang mengharamkai^
I'campuradukan berita dm opini, yahg'cpiiderUng
''memasung wdrtawani Bahkm, di era Orde Baru,

i^na (hnilai (oleh pengiiasa) telah melmggar\ etika
i tersebut. Berkaitan dengm hal ini,' kemudia.n-
(■ bmyak wartawm di Indonesia ymg meiyadi penyair
dm rajin mehulis sejurnlah puisi untuk meng-

fungkapkan berbagai visi, misi atau sekadar.wacma
: (opini). Bahkm, rmgkap predikat dim profesi; men
jadi wartawan dan penyair - kemudian meiyadi

i fenomena temendiri dl dunia pers di Indonesia, a i
/A. vMungkih kareria fenomena tersebut,; KPK
:fmerekrut ;wartawan Prayitno untuk, bergabung
pmenulis puisi. Jika Prayitno kini boleh disebut seba-
•• gaii'penyairj mungkin bukan sekadar kebetiilah,
y karena sejak dulu memmg telah mencintai puisi,
dm belakangm (kondn) berkaitm dengm kebijakan
institusi pe^s, .tempatnya bekerja ymg ' meng-'

apa puhl'^aiagi j^fpenyaii>penyaifhy^^to^
^ menja<3li-penym besar.; Jikikite
^isastra 'dunia Maupuii"8ejmbl|) sas^^
banyak juga penyiair besar;y)^ d[el^^

■' bitkan bulm mtologi" puisi senaac^' Mi^p^
■ 3?Dengaii deiiiikimj,'terbitnya-MAMlaymmeiida^^
pat apresiasi dari piiblik, khiisusnyapen^^periikniat puisi, kmena'tidakadiahen^^p^^
gam kepada para penyair kecuali;.dengm l^iEKham
membaca dm inenikmati pmsi-puisihyav'i)aliEm

;  ini, membaca puisi boleh jadi memang sebm^'keme^A.
wahm tersendhi, ketika kemewahmhenda^
merasuM kehidupm sehari-han.^;^f;:-'^p?'

Ibarat ketika lata telah memiliki koleKsi sejvmd^-
mobil mewah, ma^ naik sepeda bisa inepjadi keme^*

salnya sastrawm semacam'Sapmdi I^okp Dam
dm (jroenawan Mphainad bersedia mambenhm
tik atau sekadar komentar dim^a masM^^lfwSfe'^-^
adedah kebutijhm terhadap plublik^tk^
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•  Y"—oo"— ocuagitui memang seiaiu Kef;,stmt^ mempublikasikan puisi-puisinya di medii
Makd tidak keliru jika^^

;' juga'mera^ sekalrgus'i'
■,:K6napensasi,.'^.Y';Y-^
■ ■ ' "'i ' ' . ! ®ib®ca Sen^ri'. • ;''•'V'v-V'V.''^''?

>  juga untuk dicatat, betapai meiiuiis,sa^a, lAususnya puisi, memang seringkali bukan •
1 if? u diba^ sendiri, tetapi juga uhtuk diba-j;^f;a oleh khalayak.,Sehingga, tidakiperlu heranjika'i

..^matenal im masih juga ada sekelompbk penyaif di
beraemangat menerbitkan buku:Hal ini, selayaknya meinangi^

meremehkah buku'kniabani'.MAM blsa^anggap sebuah kebebalan dan kesom-
:  ̂ 'isa juga dikatakan sebagai benih-li  penlakuyandalisme terhadap sastra. Maka ii-' '

P^dnta sastra, khusiii
S.flSin' enggan memberikan apresiasilterhadap,buku semadcam,MAM,,pengakuahhva^

v^^Jicmtai sastra natnf. HirdcniL-a-n o_- i • . '

pubhl^i, bukan mtensitaskreativitasbeipuisi.
di.belahan dunia

ditentukan oleh sastrawan-
^ s^a, karena faktanya setiapsarMa pubhkasi sastra memillki ruang yahg ber-

[Danionp:^uRend4 ̂ p3^Sl^
;  betapa berharganya bukii semacam

' tidak adaiagi penghareaan. yang lebih lay^ diberikan kepada KPK, ke<mali de-
ngan mengapresiasikan MAM sebagai teS^hstrt, yai^ telah susah payah diterbitkannya. Kita layak

. berharap (h daerah-daerah lain muncul kee-airahanlagi menerbi^an buku semacam MAM, agar dunia; kepeny^^ ? Indonesia tidak melulu dSS; ngan hiruk-bikuk pubuLisi puisi di sejumlah koran
y^g note^^ para penyair daerah

5 ̂ ^^MagdalehaBhoernoTM
'  > r . S<^tra,tinggaldiKuduSi

Kedaulatan Rakyat,15 Mei 2005
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SASTRA JAWA-TEMU ILMIAH

SEMINAR NASKAH KUNO NUSANTARA (1)

TERGERUS WAKTU
^1 Lir-ilir tandure ions su-

niilir, tak ijo royo-royo tak
sengguh temanten anyar.
Cah angon, penekna blim-
bing kuwi, lunyu-lunyu pe
nekna, kanggo mbasuk do-

dotira.

JAKARTA — Itulah penggalan
sebuah lembang Jawa. Se-
bagian dari Anda pastilah
kenal atau paling tidak per-
nah mondengar lagu terse-
but. Namun, apakah Anda
tahu jika tembang tersebut
adalah indikator identitas

pennainan Nini Thowok.
Sebuah dolanan (permain-
an) anak-anak yang sudah
amat jarang dimainkan. Bi-
sa dipastikan anak-anak se-
karang tidak mengenalnya,
apalagi melakoninya.
Dalam seminar "Naskah

Kuno Nusantara Sebagai
Warisan Bernilai Luhur"

yang diselenggarakan Per-
pustakaan Nasional, Jakar
ta, pada 11-12 Mel 2005,
Panvatri Wahjono memba-
wakan makalah cukup me-
narik. la mengangkat per-
mainan ral^yat Nini Tho
wok . yang telah tergerus
oleh waktu. "Keberadaan-

nya sudah sangat langka
dan hampir punah," ujar
dosen Fakultas Dmu Buda-

.ya Univcrsitas Indonesia,
Rabu(ll/5).

-  la memaparkan, pada
1938 Hans Overback mener-

. bitkan kumpulan permain-
. an anak-anak perempuan
. dan nyanyian arak-anak

TtMPOXOMARtiC lUAN

i-ViY/W-t
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TARI PANCAMUKA oleh Oidik Nini Thowok d! Gedung Kesenian Jakarta. 12004)

Jawa. Di dalam buku Ja-
vaanschen Meisjesspelen en
kinderlicdjps disebutkan
setidakhya'ada 690 macam
permainan, salah satunya
permainan Nini Thowok.
Pennainan itu biasanya di
mainkan sore ban dan dila-

kukan pada waktu terang
bulan. Jika ditelusuid, per
mainan ini juga tercatat da
lam berbagai naskah sejak
1817-1991.

Lebih jauh Parwatri men-
■jelaskan, permainan ini bu-
kanlah sembarang permain
an. Dibutuhkan beberapa
macam syarat dan ritual un-
tuk memainkannya. Antara
1^, harus dimainkan oleh

anak-anak gadis perawan
sunti (belum akil balig), di-
lakukan saat Selasa Kliwon
atau Jumat Kliwon; dan di-
pimpin wanita setengali ba-
ya yang sudah menopause.

Nini Thowok sendiri be-
rupa sebuah boneka yang
dibuat dari tempurung ke-
lapa sebagai kepalanya
yang kemudian dirias bak
wajah pengantin. Badannya
terbuat dari bubu (keran-
jang penangkap ikan) dan
tangannya dari seikat lidi.
Kemudian boneka itu diba-
lut kain kebaya serta seta-
gen. Sebelum magrib, Nini
Thowok itu dibawa ke tern- i
pat angker, entah itu sumur

¥
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tua atau makam, oleh dua
gadiskecil.

Selain itu, yang perlu di-j-
siapkan adalah arena per- "l
mainan Nini Thowok dan

s«aji, seperti sebuah tum-
peng kecil, buah-buahan,
dan jajanan pasar. Menurut

, Parwatri, sesaji ini untuk
roh bidadari yahg ̂ kan
mengisi Nini Thowok. "RoH
tersebut dibangkitkan de-
ngan cara diny^yikaiUem-,
bang Jawa Lir-ilir tadi.
Nahtinya roh ini akan men-
jawab pertanyaan yang di-
tujukan kepadanya dengan
cara • mengangguk." "Me-
mang permainan ini magis
dan bukan sekadar perma
inan anak-anak, tapi seba-
gai sebuah kebudayaan per-

■ : lu dilestarikan," kata dia.
Pembawa makalah lain,

Ketua Pengarah Perpuste-

kaan Negara Malaysia Wan
Ali Bin Wan Mamat miema-

. p^kan;bahwa soal penelu- ;
')surap^''-hubungan antara
bangsa Melayu lewat Nas-
kah Kuno. la mendapati hu-
bungan itu terjadi lewat ba-
hasa. Bahasa Melayu seba-
gai lingvxi franca adalah sa-
tii bahasa dari 200 bahasa di

Nusantara yang paling ring-
kas dan mudah. "Hingga
menjadi penyampai maksud
pferhubungan,".ujamya.
Bahkan, kata Wan Ali,

bahasa Melayu ini juga .di-
gunakan sebagal bahasa
perhubungan di Kepulauan
Filipina di masa silam. Se
lain dari bahasa, tentu saja
lewat manuskrip Melayu, di
antaranya Sejarah Melayu,
Hikayat Raja-raja Pasai,
dan Hikayat Acheh.

• POERHOMOGOMTHAKOHO.'

0
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SA'STRA KEAG-AMAAN

FahriAsiza

Produktif di Jalur Fiksi Islam
Ba'yaiigkiui. Dalani wakiu se-

kitar 16 bulan, sejak awal
2003 Iiingga April 2005,40

novpl daxi kunipulan coipcn tliiu-
lisnycLTak [x^lak, i^enghai-gaaii Is
lamic Book Fair Award sebagai -
penulis fiksi produktif, pada Ma-
ret 2005 pun clisabetnya.

Penulis produktif itu dikenal
dcngcui nama Fahri Asixa. la la- ,
hir di Jakaida pada 6 September
196S dcugan nama Mohtunad
Faliri. Di langannya, sebuah cer-
pen bisji selesai satu hingga tiga
jam. Sedangkan sebuah novel
biasjinya menierlukan waltbu ti
ga hingga Uijuh haii

Sebagian dtui novelnya, Hh-
j'ah dalavi Cermin dan Sa»g
Pemburu, diterbitkan Ai-ya Seta-
ka, Jakm-tii, (1995). Adapun no
vel lepasnya anUua lain Menja-
ring Mataliari, Kekosih Rembu-
Ian (Genia Insani Pers), Diva,
Putik-puiik Kecii, Sayap-sayap
yang Luruh (LPPH), Tiga Pra-
sangka (FBA'Press), /vowo •,
Waktu Telah Tiba (Calatiwala '
Publishing). Misteri Pertunang- ■
an Maut (Bcranda), dari
Kampung Kedo7idong (Pena
Pundi Aksaia),.dan Tante Centil
(Zikrul Halcim^ •

Kendati sangat produktif. Fah
ri bukanlah sebualr pabrik yang
jxaiya target produksi. Dia lidalc
pernah mematok berapa banyak
novel atau cen)cn yang hams di-
hasilkaii d;Jam satu bukin. 'I*(a-
lau saya ingin menulis, ya... saya
menuiis," ujtuaiya, siuitai.

Fahri incngaku tidalt ix;rnah
merasa ])unya bcbun apa-apa ke-
tika mcnuHs. Sebaliknya, dia ju-
ga tidak pcriuili merasa punya
beban ketika tidak sed^uig me
nulis. "Misalnya, bisa saja saya
menulis 15 cenjen dan lima, no
vel dalain siitu bulan," luturnya.
"lapi bistJ saja hanya satu cei-
pcu dan satu novel."
Pada awalnya. Ftiliii menumg

menulis dengan bei-agam tcma.
Belakangan. ka]-ya-kafy:inya le-
bih banyak bernapaskan Islam.
"Ketika s;iya mcmilih scgmen
pombaca Iskun. sebenai-iiya ti
dak melihat kccendei-ungan

■  ■ ■ y

yang ada, juga tidak melihat ka-
lau saat im fiksi islami sedang ra-
mai. Saya justru merasa seperti
meneuiukan sesualu yang tak
pernah sijya dajjalkan dari fiksi
scbclumnya," uugkapnya.

Perasajui lersebul, kata Faliri,
menguat setelalt duinya mem-
baca cerpen karya Hoivy Tiana
Rosa yang berjudul Ketika Mas
Gagah Pergi. D;ui stinalali dia se
perti teipanggil masuk ke dalam
dunia penulisan islami. "Saya
orang Islam. Saya merasa punya
kemampuan menulis walau
mungkin hanya sedikiL Meng-
apa saya tidak mukii menuliskan
cerita-cerita yaiig bernapjiskan
Islam?" kata FaJiii.

Mesld bcgitu, ia mencoba me-
nelaah dan mencari ceruk mana

yang belum digtirap. "Setclah sa
ya tcmukan, saya pun masuk ke
ceruk yang berbau petualangan,
Juga tak jarang saya membuat
yiing agak romantis, tctap dengan
batas-batas nilai keislaman."

Pangsa pasar untuk cerisen
dan novel islami, menurut Fahri,
memang cukup besar. Hingga
sepuluh tahun mendatang, ia ya-
kin, cerita-ceiita islami tetap di-
gemain. "Sebab, generasi terus

. bermunculan. Insya Allali,. ba-
nyalc penulis muda yang terus
bermunculan dan memperta-

hankaji gaya ix-nulisan cerita<e-,
rila iskmii," katiuiya lagi.

Fiiiiri mcngaku tidak punya

pretensi apa-apa ketika menulis.
Suami Yuary Farradia dan ayah
daii Mohammad Rifal Aldifa Hi-
day^i ini hiuiya ingin menghi-
bur lewal ttilisan. Selain itu. sisi
lain y;uig Itik pernali dilup<ikan,
dia mencoba berdakwali lewat
cerita. mcski nilainya hanya kecil
atau sama sekali tidak samptu.

"Paling tidak, dua titik itulah
yiuig selalu saya pakai dan saya
usahakan ada dalam" setiap tuiis-
aji-tulisan saya," tuturnya.

Dari puluhan jiovel dan kum-
pulan cerpennya, anggota Fo
rum Lingkar Pena itu kini ting-
gal menikmati hidup dari royalti.
Tidak hanya itu, dosen LAP Uni-
versitasTrisakti danUiiivei-sitas

17 Agustus 1945 ini juga mulai
sibuk menulis' skenario sine-
tron. Kiifi dia bergabung sebagai
penulis dalam Aiis Nugraha Pro
duction. ,

t  Hingga kini, di benak Falui,
masih tersis;i keiiiginan untuk
menghasilkan novel sekaliber
The Da Vinci Code. Ketika perUi-

ma membaca no\'el itu, Faliri
mengaku terperangali dengeui

• kebatiniiui dan utdalinya balia-
sa yang dipakai Dan Brown. Ta-
pi untuk saat ini, kata dia. "Biai*-
lah saya menjacli Fahri Asiza
yang mencoba menulis dengjm
nui-iuii dengtin Icma-tcmu yang
scderhana saja." • nur tiidavat
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SA-STRA KEAGAMAAN

Fahri Asiza

Produktif di Jalur Fiksi Islam
Bayangkan. Dai;uii waktu se-

kitar 16 bulan, sejak awal
2003 hingga April 2005,40

novel dah kumpulaii cerpen ditu-
lisnya. Tak pekik', jx^nghargaAi Is
lamic, Book Fair Award, sebagai
penulis fiksi produktif, pada Ma-
ret 2005 pun disabetnya.
, , Penulis produktif itu dikenal
deiigan nama Falui Asiza, la la-
hir di Jakarta pada 6 September
•1968 dcngan nama Mohamad
Fahri. Di tangannya, sebiiah cer-
pon bisii selesai s<itu hingga tiga
jtm. Sedangkan sebuah novel
biasanya mcmerliikan waktu ti
ga hingga fujuh hari.

• Sebagian daii novelnya, 11^-
jah dalam Cermin dan Sa)tg
Pembuni, diterbltkan Aiya Seta-
ka, Jakarta, (1995). Adapun nc^
vel lepasnya antaj-a lain Menja-
fing Matahan, Kekasih Rembu-
/c« (Gema Insani Pei-s), Diva,
Puiik-putik Kecil, ■ Sayap-sayap
yang Lunth (LPPH), Tiga Pra-
sangka (FBA Press), /rare«fl.
Waktu Telah Tiba (Cakrawala
Publishing), Misteri Pertunang-
an Maut (Boranda), Cwfo dari
Kampung Kcdnndoug (Pena
Pundi Aksjim), (.hm Ta/ife Centil
(Zikrul Hakim). • • -

_ Kendati songat produktif. Falv
ri bukanlah sebuali pabiik yang
punya l.-irgct prodtiksi. Dia lidak
|x;rnah incmaiok bcnipa banyak
novel atau con>en yang harus di-
hasilkan dalam salu bulan. "ICa-
!au saya ingin mcnulis, ya... saya
inenulis," uj;irnya, Siuitai.

I-ahri mengaku lidak pernah
merasa punya beban apa-apa ke-
tika memilis. Sebaliknya, dia ju-
ga tidak iUTnal) ineras;i punva
beban keli]<a lidak sedang me-
nuiis. "Mis;)Inya, bisa saja saya
menulis 15 ceipen dan lima no
vel dalam sjiiu bulan,"' tutiirnya, ^
lapi bisa saja hanya satu cor- j

pen dan satu novel."

yang ada, juga tidak melihat ka-
lau saat ini fiksi island sedang ra-
mai. Saya justru merasa seperti
menemukan sesuaiu yang tal<
pemah saya dapalkan dari fiksi
sebclumnya," ungkapnya.

Perasaan terscbut, kata Fahri,
menguat setelali dirinya mein-
baca ceqjen karya Heivy Tiana
Rosa yang beijudu! Ketika Mas

■ Gagah Pergi. Daii sanakili dia se
perti terpanggil masulc ke dalam
dunia pcmilisan islami. "Saya
orang Islam. Saya merasa punya
kemampuan menulis walau
mungkin hanya sedikit. Meng-
apa saya tidak mulat memiliskan
corila-corila yang' boriiajxiskan
Iskim?" kata FaJiii.

Meski bcgitu, ia mencoba mo-
nelaali dnji mcncari ceruk mmia
yang belum dig;uap. "Setelah sa
ya temukan. Sxiya pun masuk ke
ceruk yang berbau ix^tualangan.
juga tak jarang saya membuat
yangagakromantis.tetapdengan '
batas-batas nilai keislaman."

Piuigsa pasav untuk ccn)en
clan novel islami. meiiurut Fahri,
memang cukup besar. Hingga
sepuluh tahun mendalang, ia ya-
kin, cei-ila-ccrita iskuui telap di-

Pada awalnya, Fahri memang ilS generasi terns
menulis dcngan beragam ba-Belakangan, karya-karyanya lo- f Pemilis muda yang terus
bih banyak bernapaskan Islam {^^""""culan dan memperUj-b;h banyak bernaiiaskan Islam. hank"Ketika saya memiiih segmen
pembaca Islam, sebenarnya ti
dak meiihat kcecnderungan

an gaya penulisan cerita-ce-
rita islami," katanya lagi,

Faliri mengaku lidak punya

pretensi apa-apa ketika menulis^
Suami Yuary Farradia dan ayah
daii Mohammad Rifal Aldifa Hk
dayah ini hanya ingin menghi-
bur lewat tulisan. Sclain itu, sisi
Iain yang tak pernah dilupakan,
clia_ mencoba berdnkwali lewat
cerita, meski nilainyii hanya kecil
atau sama sekali tidak sampai.

"Paling tidak, dua titik itulah
yang selalu saya pakai dan saya
usahakan ada dalam setiap tulis-
an-tulisan saya," tulurnya.

Dari puluhan novel dan kum-
pulan ceiijennya, anggota Fo
rum Ungkar Pena itu kini ting-
gal mcriikmati hidup dari royalti.
Tidak hanya ilu, dosen LAP (Jni-
versilas Trisakti dan Universitas
17 Agustus 1945 ini juga mulai
sibuk menulis'skeaaiio sino-
tron. Kini dia bergabii ng sebagai
Inenulis dalam Aris Nugi-aha Pro
duction.

Hingga kini, di bcnak Falui,-
masih teraisa kcinginnn untuk
menghnsilkan novel sokaliber
Ibc Da Viuci Code. Ketika |)crla-
ma mcmbaea novel ilu, Fahri
mengaku lorpci-angah dong;in
keberanian dan indahiiya baha-
sa yang dipakai Dan Brown. Ta
in untuk saat ini, kata dia, "P.iar-
lali saya menjadi Fahri Asiza
yang mencoba menulis dengan
nurani dongan tcma-tema yang
sederhana saja." • nur hidayat
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f SEBAGAIMANA diungkap GWJ Drewes
; dalam Oriens Extremus (1974) pada inasa >
kejayaan Ker^aan Mataram (Surakai^):
fetja^ah apa'yang disebut renaiso/u^ d/Ja-;i
vanesse letters. Sebuah kebsuigkitan ker^ali;
kepustakaan Jawa Baru, Kebahgkit^ ito"
berlangsung sel^a kuranig lebih 125 tahiin^j
atau lebih. Dapat dikatakan masa pemba^-ri;]
an ini bermula sesudah keraton Surdkai^ j
di pindah ke Sala (Surakarta) pada tahnii -
1745-1746, atau barangkali yang lebih tepatj
pada tahun 1757 (pada saat perjaiyian Gi-'
yanti) sespdah s'ltuasi politik di Jawa Te-;
ngah terkonsolidasi dengan pembagiaii ker-;
egaan Mataram meigadi tiga kerajaah kecil-
kecil di bawah kekuasaan VOC (Pemeiintah |
Kompeni Hindia Belanda). Yakni ker^'aan-
Kusunanan Surakarta, Kasultanan Yogya?^
karta dan Pura Mangkunegaran.. i
, < - Dengan hilan^ya kekuasaan sosial poli-'
itik, menurut Simuh (1995) seliunih perha-
rtian istana ditujukan bagi perkei4bahgan
rohani; Seg^a kekuatan dan' kejayaan is-)
tana dipusatjcan untuk mengembangkeil^^
niemperbarui kesusasteraahdan^kebuda-.
ya^ Jawa; Inilah yang kenitidiah^ebih lan-
jut. Simj^. menyebutn3ra seba^ai Strategi
'Kebudayaan Kerajaah Mataraih Surakarta.

(bilitas ' isthha; di,; kalangari rakyatt^^Yakni
kredibilitas setelah tercabik-cabik pleh sis-
.tem politik irhperayaxig dUakuli^!
pihak kekuasaan kolonial Belanda /• ; ' v ."
Untuk maksud di atas, diadakan jabathia'

khusus penulis istana, dengan pahgk^|iPi^
won Carik. Di mana pejabathya (hbe^^elar^
kehomatan sebagai PujanggaDalemiSaa-}.
' trawan Istana). Pada masa itu ada tiga orang;
pujangga yarig amiat beijasa dalam perkem- j
bangan kesusasteraan Jawa Baru tersebut.;

, Yakni Yasadipiura I, Yasadipiira 11 dan R Ng;
Ranggawarsita. Bahkan di tangan ppjangga:

> Ranggawarsitalah, kebangkitan spiritu^ dan
kesusasteraan Jawa Baru itu mencapai pun^;
<»k kegemilangannya,. Ranggawarsita sendiri
tercatat memiJiki tidak kurahg 57 buah kar-
ya yang lx)leh di^ejiut monumental dan legen- •
daris sepierti m&alnya Pustakar^'aPiirwa,
Jakalo^ng, Kaldtida, Sabdajati, Sabdcta-
ma, Cempo^t, Wirid Hidayat Jati dan Iain-

lain. . Belum.lap kaiya-kajcya-^sa^urahnya, ■.
. misai Baratoyuda, Jayabdya, fan^^
dan Idin-lain. Waiarjika hioii^^ematiiBh

V(24 De8ember!l873),'jddaefei(^g^^§W^^akKjr^J(kematii^).dari«^
;Baru.'Namim ddaj^dapatjfc

: beMukserat sulakdfm
dan wind ini biasanjw diti^jdal^ .
gancarah - prosa hainun sangatjmenek^--

/ Selain itu juga diti^s^^". palmgumum dan khas-dalam b^tuks^h^sefeir
(Macapat)'- yang meiniliM tetei^tekhik

; •aturahbsddi dalam' penidisann^.-Men^o^7^
kiit mis^ya ketentuanpuf>^^(wtul^^^

^ ah
tiap-tiap baris dsiaiQa 8etMp'|)u|ura^

<{,VTnic.h^;iitm:atamsu]m^kata;da-^

atau moral) yang hersifat^kei9}^^|^
dikoiitruksi'dalam keteroha®|te/^^^
hernah sistem estetik^ii;j^8^gt^ast^t&
van g merumuskan batasaht^h^hila^rpilai';;; keindahan dan aebuah kd^a^P^tr^, jjahg;
kha8 Jawa. Itulah sebabjh^a j^^tai^i 8^^
cara lebih mendalam, kite^ akahTm^^
kan satu kenyataan yang'tak tertota^^

' tema religiusitas dan spiritiiah^tM.^§rona-
nian;> Islamlobih mendominaffl dm
dri umum pada genre sastrajems^^

' V Adapim tema reUgiusitas todpmt^tasi
itu agaknya didaearklan at&
Islam; Terutama dimensi tasaw^i^niwtiK

'.yang bersifat Wihdatul .j^Wu^dffHimA}
; nunggqlirig Kawida G«sh), yang pamjaass^
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buaKVp -atau pendekatan -siruc-'
{tural^m i^ kemudian banyak
pula di^ti secara membabi butai oleh para
pfcadeni^s (pemiW ketika meman-:'
^dang^arsdiIslam
j'/^Adapm yang ciri khusus kedua'
vP^bt^ genre sastra suluk daii wirid pada

Awal (Mataram; Islam)
^iinjt^dyald Dalam serat suluk; biasanya
F^-^y^i^s^bahas.tema-tema keislaman se-.

dan beragam. Seperti ajaran me^
: 5^?^ felsaf^, fiqih, sejarah, mitos;
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itu ineinang menjadi ideologi (teolo^agsf^
:.ma) resmi negara atau kerajaan (baca: Aihi
.dulMunisMnlkhan; Syekh SitiJenarPergu^l
ijnula^Is^m-Jawa: 1999). Sehingga dukup'
iksr^asaii jUca/dalam''disertasinya Siinuh ■
jmenyebutnya sebagai puncal^kegemilangah:
I^takaMistik Islam-Kejawen^ Sebuah kon-
psep^itasawuf Islam yang tel^ melakukan'
konteka^gMi, akiUturasi; akombdasi'dan

\ikpmprqmisasi dengan ̂ "aran-ajaraii ;.(ke-;.
tSehm^a melahirkaii qjaran

fislam yahg khas dan spesifik, yang bersifat
l^^tudii^^ya^ ,: : vi i V-
^;^ski peiiyebutan "sinkretik" ini; Kemet?
say^'k^ahg tepat. Karena sinkretisasi itu

1'^®® Jawa. Tetapl la meiy adi
niana setiap £qaran tasavvuf>

.mistUc",,-':liampir di semua againa semitik

.(Yahudij^Nasrani dan Islam) maupim aga--
ina pag^ OcesukuanXlainnya - ketika mela
kukan kbntak agregasi, akulturasi dan kom-
promis^ dengan wtraa budaya dan qjaran

dibelahan dunia manapun, selalu liie-
nuixjukkan cirinya yarig spesifik dan kHas.r
•Atau^nienganut pola-pola yang sama.- Di;
m^a^ania kelokalannya, ndmpak cukupi"
mehq^ol.'Misalnya di India, Pakistan dan
jTM^i^negtu-a umum^
^nya|f;Ai1dnya sinkretisme yang^^.t
;8eal^ khas Jawa, hemat saya lebih karena

kebudayaan Islam dan Iain-lain.' Sehirigga'
boleh dibilang, isi atau yang metyadi; tiema^
sentral serat suluk ad^ah teraa-temajker
jislaindn pada umumnya sebagaimaria-tema->
tema sentral keislaman dalam pandangan'
modem dewasa ini. Sebagai contoh; serat sii-l
luk yang sangat terkenal adalah Het. Books!
van Bohang yang isinya menceritakan se-
ijarah peijalanan dakwah :dan -kehidupan;
' Sunan Bqnang. Sementara/serat!wirid; ada- j
:l^"8ebuah serat yang didalamhya meiniiat.
aj^an khusus mengentd aqidah (keiman^)'
keislaman tertentu, yang disertai; dengan
tekhik, laku dan tata aturah (atau tnta sya-'
riat serta fiqiah tertentu) yang wajib_dUak-^
. sanakaii oleh pehghayathya. Jika pengha-^
'yatnya ihgin mendapatk^ serta meninjg-'.
ska&an stadia-stadia (maqam) tertentu se-^ -
bdgaimana faham Mistik Islam Kqiawen^
[Artinya dalam serat wind, ada gjaran-ajar-'
; ah khusus y^g wajib diwiridkan atau di-
jalahkan secara ketat oleh penghhyatnya. ;,
Namun "aqidah keislaman" yang dimak-

sud di sini.adalah aqidah keislaman yang
iresum dengan gjarah Mistik Islam Ifejawen,
iyahg bersifat Manuhggaling Kawula Gusti
tersebut. Artiriya ia adalah aqidah Islam
yang.bersifat khusus sebagaimana cgaran
KejawenK dan bukan aqidali .Islam pada
imiiuhnya.!Uhtuk contoh paling nyata dan
si^iflkan dapat ditihk dalam serat Wiricf,;
''Hidayat Jatu- Itulah sebabnya mengapa:
k^a sastra.yang bersifat "stduk" atau y^g
^tuhs dalam^ bentuk serat siiluk pada peri-;

. ti^ :y^d.; jEI^ itu teijadi karena watak daii •
ajai^ dari;-wrid ;yahg bersifat'khias dan-

. ̂ usiis tersebut ketimbang giarapQiJce
;1faiah pada umumnya -yang;ditulisTdldamr
bentuk serat suluk. Q-O i ' ^ I

•  :' ' V Otto Sukatno' CRf penyair dan
pemerhati sosied, budaya dan Ketimuran.

Kedaulatan Rakyat,? Nopember 2004

lib
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Arif Bagus Prasetyo

Penyair dan kritikus seni, tinggal di Denpasar

SALAH satu pengalaman religius
terkuat yang dialami oleh manusia
adalah pengalaman mistis saal ber-

scntulian dengan misteri ilahiahyang ber-
semayam di jantung realitas. Pengalaman
misHs in! umumnya didrlkan oleh bang-
kitnya suatu perasaan unik, ketika realitas
diri yang paling dalam dan personal me-
nyatu total denganhakikatyang mend asari
keberadaan segenap hal ihwal. Dalam se-
buah momen pengalaman mistis, diri ter-
hayati sebagai bagian integral dari suatu
realitas puncak yang merangkum seluruh
kenyataan: suatu 'keseluruhan'. tunggal
yang kekal, universal, luhur, dan sejati,
ent^ itu Tuhan, kdsmis, atau apa pun
namanya.

S^stra dapat berperan sebagai 'ujung
tombak' yang dapat menembus batas
bahasa dalam upaya mengungkap-
kan sebentuk pengalaman mistis
mesklpun dalam kadaryang amatter-
batas dan dengan kualltas yang jauh
leblh Inferior darlpada pengalaman
orlslnalnya.

makha peftting,' yang kesemuanya tidak
bisa diartikulasikan meski dapqt dirasa-.
kan. Pengalaman mistis termasuk jenis .
pengetahuan intuitif. Segenap upaya un- ;
tuk merumuskaimya adalah.sia-da be- '
laka, karena akan s6lalu terbentur.'pada '
berbagai paradoks dan kifotradiksi. Pe;,
ngalaman mistis yang khas'dqlam pen-^:;
carian ketuhanap* para .sufi; misalnya^^-'
tidak bisa secara akura^ diterjemahkan' ̂'
atau diceritakan kepada orang iainyaing
tidak mengalaminya secara langsung. .
Ibaratnya seperti orang yang mustahil , ;]
merasakan nikmatnya m'abuk, kecuall
ia telah mencicipi minuman anggur itu "
sendiri.

Lud wig Wittgenstein dalam Trac/flfHs
, hgico-philosophicus, menyebut tentang
'yang mistis' (lohal is mystical), ihwal
yang melampaui batks bahasa, tak bisa'
diungkapkan dengan kata-kata, dan ten-,
tangnya kita harus diam: subjelc, kema-
tian, Allah, dan bahasa. Karena berurus-

j an dengan perkara ketuhanan yang sub-
til, momen terjalinnya kontak eksisten-

! sialantara makhluk dengan Sangfialik
i kiranya tercakup dalam 'yang mistis'.
j Siapa pun yang memperoleh pengalam
an religius spesial' tersebut mestinya.,';,
diam seribu basa, karena apa yang di-

; alaminya'memang tak bisa dikatakan; -; j
i  Pengalaman mis tis-religius meftllhife.:^
k

Dalam T/ic Varieties of Religious Experi
ence, William James menyebut adanya dua
karakter utama yang melekat pada pe
ngalaman mistis:
Pertama, ineffability. Pengalaman mistis

tak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Seseorang mongalami keadaan mistis se
cara langsung, autentik, dan personal,
sehingga sifat maupun kualitas keadaan

.  itu sepenuhnya unik,-tak dapat ditrans-
fer kepada orang lain yang tidak me
ngalaminya.
Kedua, kualitas noetic. Setiap penga- ;

laman mistis adalah state of insigh t yang ;
menerangi inti kebenaran yang tak ter-
pahami nalar. Di dalamnya terkandung i
pcncerahan, pewahyuan, dan pcngisian:

an suatu pencerahan spirituall^^g'^.;^
hakiki. Tapi tanpa mengunglwpkarmy^^
sama sekali, pengalaman itu hanya akan ̂
menyinari ruang privat pribadi-pribadi 'i
yang menikmatinya secara langsung.
tanpa bisa menjalarkan efekiiya'yang 'i
mencerahkan kepada khalayak lebih lu- ;•
as. Di sinilah sastra dapat berperan se- v
bagai 'ujung tombak' yang dapat me-"^;'.'
nembus batas bahasa dalam -upaya •
mengungkapkan sebentuk pengalaman' .
mistis, meskipun dalam kadaryangamat' j
terbatas, dan dengan kualitas yang jauh; •
lebih inferior daripada pengalaman ori-;^;]
sinalnya. Terutama puisi, dengan kepe- • J
kaan spesifiknya terhadap'simbbl dan Si
metafora, banyak dipilih sebagai mediiVo "
u m untuk mengiingkapkai i dimerisimisv
tij keilahian yang tak teqangkau nalar.;
Namun demikian, dalam merepresen- •

tasikan pengalaman puitis tentang apa i
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,  pun, bahasa puisi scjak awal sudah di-
hadang dua palang komunikasi: relasi
antara penyair (selakii subjek yang me-
lihat) dan fenomena puitis (selaku objek :
yang dilihat); serta relasi antara penyak>^.;
(sebagai pembicara/penulis) dan kha- '
layak (sebagai pendengar/pembaca).
Posisi penyair persis berada di tengah-'
tengah. . :
Di satu sisi ada fenomena puitis yang

, dirujukolehpengalaman puitis penyair,
sementara di sisi Iain berdiri l^aiayak
yanghendakdibuat'melihat' fenomena'
itu Ifwat medium bahasa.puisi., Pen-
galaman piutis penyair, dengan sepenuh
intensitas dan kompleksitasnya, mesti
dapat dikonversi ke dalam teks. verbal.
Dan teks ini, pada gilirannya kelak, hams
bisa dikonversi balikoleh khalayakineh-
jadi secercah pengalaman batin yang
bermakna.

Maka, menulis puisi adalah .iindak
, penuh galau dan ketegangan dalam
Mhenyiasati batas bahasa, demi seutas ,
komunikasi dengan 'pihak lain' (the ot-

. her): objek-objek yang menggenangi pe
ngalaman puitis penyair, subjek-subjek
yang menunggu reinkarnasi peiigala-:
man itu di seberang sana". Sebuah peqa-
lanan genting di jantung bahasa yang
hanya sanggup menjanjikan potensi (di

., tengah ancaman hantu reduksi dan ke-
, muskilan) bagi bangki tnya pengalaman
puitis secara autentik dan aktual di hari-
baan puisi maupun klialayak penikmat-
nya. »

"Ada banyak cara untuk mengatakan
; sesuatu dalam prose; hanya ada satu
; cara dalam puisi," kata Octavio Paz da-
lam Poetry and History. Tapi jika 'sesuatu'
itu bemmsan dengan pengalaman mis-

:„tis yang melampaui batas bahasa, ba-
gaimana peiiyair hams menuturkannya
dalam puisi? Problem yang dihadapi
penyair memang kian sulit manakala
pengalaman puitis yang hendak disam-
paikan lewat puisinya berkenaan de
ngan pengalaman mistis. Sebab, ranah
mistisisme terbentang 'di luar bahasa'.
Sedangkan puisi tak mungkin lain ke-

• cuali hidup 'di dalam bahasa'.
Dalam Epifawmcnon (2005), saya te-''''' •

Ian menunjukkan bahwa dalam khaza-
nah sastrai'Indonesia, problem tentang
batas. bahasa dalam mengungkapkan

;  'yang mistis', temtama pengalamanmis-
I  tis-religius, pemah dijawab secara telak .
(dan gemilang) oleh Sutardji Calzoum

i  Bachri melalui kumpulan puisi O^Amuk.
j Kapak yang berhasrat 'mengembalik^' i
kata kepada mantra'. . ;
'Mengembalikan kata kepada man-',

;tra'berarti menjelmakan bahasa jadi pe- :•
ngalaman itu sendiri, realitas itu Sbndifi. •
Puisi bukan lagi sekadar medium verbal »
yang menjalankan fungsi desknptif-re-,
presentatif terh^ap .realitas, melainkah -
menjelma jadi aksi, sebuah tindakan. Mela--
lui puisinya^ penyair bukan hanya bicara,
namun juga berbuat, khususnya perbu-
atan penciptaan diri. Dan kelak, perbua-
tan kreatif penyair itu akan 'diulang' oleh,

'  pembaca. Dengan cara demikianlah puisi
menautkan dirinya dehgan realitas: mewii-
judkan kehadirannya dalam s'ejarah. i ;

Sebagaimana dikatakan Octavio Paz;"
dalam Children of the Mire, di balik gagiasan '
puitis seperti itu tersembunyi keyakinan
purbawi tentang daya dan kuasa kata-
kata. Puisi dipahami dan dihayati sebagai
semacam sihir, operasi magis yarig ditak-
dirkan untuk mengubah realitas. Konsep
'puisi sebagai sihir' mengimplikasikan
suatu estetika aksi (an aesthetic of action).
Lebih daripada sekadar representasi dan
kontemplasi, seni menjadi sebuah inter-
vensi ke tubuh realitas.

Dengan mengadopsi estetika aksi mela
lui 'mantra', puisi Sutardji seakan menje-'
bol batas bahasa untuk mengungkapkan
pengalaman mistis 45.karena bahasa puisi
telah ditamh pada level yang sama de
ngan pengalaman itu sendiri. Berpuisi ada-..
lah tindak mengalami pengalanian mistis'
itu sendiri, bukan sekadar menceritakan
atau menerjerriahkannya..
• Lewat 'puisi mantra'-nya, Sutardji bu
kan berbicara tentang suatu pengalaman
mistis,misalnya ham-biru pencarian ketu-
hanan, melainkan langsung mewujudkan
pengalaman itu. Inilah terobosan unik

. dalam mengolah mistisismesebagai keku-
atan literer. Sebuiih prestasi yang hingga

^^gjni rasanya belum tertandingi baik oleh
kebanyakan 'puisi sufistik' kita yang me-
ngacu kepada karya kauni penyair Sufi .
klasikTimur Tengah; maupun oleh penca-:
paian 'puisi religius' Sutardji sendiri pas-
ca-0 Aniuk Kapak.*** . ,
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SASTRA KEAGAMAAN

Sutasoma dalam

Ai-
■;

Cok Sawitri (j/

Penyair, tinggal di Tabanart

PAKAH ketika menghubungkan
karya sastra dan religiosilas akan

. dibedah dari motif suasana hat!
ataukah motif religi yangdikandung karya
itu, yang tersembunyi dalam simbol atau
kah makna? Lalu rhenafsirkan dengan sua
sana hati ataukah dengan menafeir atas
motif yang ada dalam karya itu semata-
mata akan dijadikan suatu penegasan mo
del adanya karya sastra berlabel religiosi-
tas.

Dalam ritus pembacaan terjadi peNs-
tiwa menyanylkan syair dan kemudi-
an sang penerjemah yang menafsir-
kan dalam suasana hati dan meleng-
kaplnya dengan situasi kekinian, ke-
nyataan-kenyataanyang terdekat.

9

Sungguh, itu letaplah tidak mudah. Ka-!
rena sastra dan religiositas walau sepintas |
seakan memiiiki isi batinyangmirip, kare-

• naseringdigali darikenyataan-kenyataan
hidup, lalu diproses seba'gai yang nyata
sebagai 'kenyataan' dalamJwfya. Bukan-;,
kah dcmikian pula di]'ui¥^rpuda proses >:
religiositas, menghadirkan kenyataamke-;
nyataan yang diharapkan oleh hidup nya
ta yang sesungguhnya juga jauTi dari ke-'
nyataan-kenyataan yang dihadirkan
dalam religiositas itu. ,

■  Namun, coba tengok Siz/nso/Hfl,'karya
yangdiperkirakanditulispadal365oleh *
Mpu Tantular, penyair istana era kekua-
saan Majapahit, Rajasanagara. Karya
yangdikenal pula sebagai Porusadasan-
ta, yang bagi bangsa Indonesia karya ini
populer karena ntclalui kutipannya men- •
jadi asal dari kalimat Bhinneka Tunggai
Ika, yang berbeda-beda itu satu juga!
Karya ini mengisnhkan mengenai Suta
soma, sang Jina yang berhadapan de
ngan Porusada, yang tengah berupaya

keras mehguSpulkan seratus kepala
penguasa, kaulyangharusdipepiiiinya
kepada Kala agar mendapatkan kekuaf
saan abadi. Karya ini juga diJtempaUcM.
sebagai penanda zamani, zaiiian: di maha
manusia memakan keman^jaamiyd. "j'

Karya peijydr Buddhis^fii tidakl^
berfokus semata-mata mengisahkiah Ice^
menangan heroik sang Jina terhadap Por 1
rusada, si pelahap kepala penguasa. Na
mun, ju§tru secara indah dan detail mengisahkan hubungan Siwa dari Buddha.
Menjadi pemyataan ketegasan mengenai
adanya dua jalan menuju kesadaran tcf-
tinggiitu.

Bahwa jalan menuju surga bukanlah
berpintu semata kepada kematian, Yang ^
harus dicita-citakan adalah rnencapai
keadaan lepas bebas iparamanirasraya).
Dan Sutasoma saat m^nyadari dirinya .
adalah sang Jina, menbgaskan kepada
murid-muridnya ntengenai ketentuari,
bahwa baik kepada pemeluk pengikut
jalan Siwa dengan yoga enam tahapnya, • •
seharusnya pula mengetahui Advv ayoga
(yoga yang tidak dualistis) begitu pula •
sebaliknya, yang kebuddhaan (hakikat.
Budhha) harus memaklumi Siwatwa .
(hakikat Siwa). :

,  Karya ini mengesankan untuk tiijuari "
pengabdian terhadap kesalehan^ ber-^
sangkiit paut mengetiai keadaan rrialsaVl
tahun-tahun kekuasaan Majapahit;
ngetengahkan kepercayaan aJcari aij^ •:

/ nya kekuasaan adikodrati di at^ mwu- '■ i
-sia.. V

-Motif religiussangatlahjelas dan sulit
dibantah apalagi sang penulis rhemang!
dikenal sebagai pemeluk Buddha. Dan .
motif religius itu dapat dialamatkan ke V'
pada cara kerja dari motif religius, bah^yl
wa dalam pcngalaman mahusia'men--'Ji
jalani' hidupnya, teka-teki yang' selalu i
menyertainya adalah bagaimana'meng-; !
hadapi penderitaan, kemalangan,,.ke-' ' (
sengsaraan, juga. kematiaft; , N . '

Dalam kar}'a ini jelas sekali sang Jini\ j
tidak memosisikan diri seba'gai-.s^g- j
penghindar dari.berbngai teka-teki itu; -;
Yang ditawarkan dalam karya iru adat'c?
lah menerima semua pengalamanHidupf i!
itu dari kemudian menawarkan bagai- j
ntaria mencferita itu, bagaimana sengsa- v.;
ra itu, yang jlka dikelola dengan baik



akanmembnuMke tahapkesadnran. Mo
tif religiiis itu dihadirkan kc berbagai
tokoh, yang tcrus-menerus hadir dari
masaSutasoma hidupdalam istana sam-
pai, mcmasiiki hutan, dan sctiap saat
dihadirkan pula tokoh-tokoh yang me-
wakiii model perilaku maiuisia yang
dalam balijisa religi sering disebut pe-
nyakit hidiip. Karya ini jiiga nienavvar-
kan bagaimana kebiasaan yang terjadi

,  dalam religi, yakni solusi dalam bentuk
ritus pembcrsihan, penyeinbuhan, dan
penguatan dari berbagai persoalan hi- •
dup yang ruwet. Tanggapan Siitasoma
terhadap berbagai peristiwa pcnyakit
hidup adaiah dalam bentuk tanggapan •
religius.

Karya ini juga menghadirkan Sufaso-
ma sebagai model awal bentuk peng-

.  Ingkaran manusia terhadap asal diri-
nya, kemudianbagaimana proses manu
sia itu beralih ke tahap.religius dari ke-
sadarannya yang samar-samar, Bcnar-,
kah dirinya sang Jina? yang bcrakhir i
pada tahap kemahtapan, kepercayaan
pada perjumpaan pada lujmn tcrtinggi.
Namun, dapatkah kaiya ini jika di-

kaitkan dengan sastra dan religiositas
mcnjadi model pintu untukmelihat kait-
mengaitnya sastra dan religif?). Buknn-
kah perspektif religius berbeda dar* ke-
nyataan hidup, bahwa selalu dilemu-
kan religiositas, bergerak dalam kcnya-
taan-kenyataan yang tuas, mengoreksi
dan rqplengkapi kenyataan sehari-hari,
seperti menghadapi keprihatinan tidak-
lah bertindak terhadap kenyataan-kc-
nyataan yang lebih luas dari keprihati
nan, namun soring justru bergerak ke-
pada mcnerimanya. Berbeda dengan
sikapilmiah, yangakansegcra mcnjadi-
kannya hipotesis dan dirancang hams
disertai tindakankeluardari keprihatin
an itu.

Biladikaitkandenganseni sastra, akan
pula ditennikan adanya perbcdaan dari
perspektif seni, bahwa dalam prososnya
ada jarak yang harus menghadirkan ba-
yang-bayang dan ilu.si, dan upayanya
yang terfokusmencipiakanpe.sona yang
dengan mudahditandai sebagai pembe-
da sckaligus mendekat keduanya, seni

dan religi. Yangsungguhnyata itu dalam
karya sastra adaiah lenunan proses kar
ya. Namun, ini barangkali yangmende-
katkan bagaimana ketika sastra dan reli
giositas dapat bertemu sebagai ritus

■pembacaan, bagian kultur dari religi
• yang tetap dianggap penting.

Ritus pembacaan sastra memang ke-
mudian mcnyertai Sutnsoma dalam tra-

. disi kultural, yang masih ditemukan di
Bali sampai kihi disebut incbebasan, dapat
ditemukan pada saat-saat pelaksanaan

' lipacara atau di sore dan malam hari di
rumah-rumah para pecinta sastra tradis-
ional. Kemampuan membaca karya .sastra
mempakan prestisius tersendiri dalam
masyarakat Bali. Ritus ini tentu saja mem-
bangkitkan suasana-suasana hali dan mo-
tivasi, dan mcngalirkan upaya mencnir-
kandefinisi kosmis ko dalam dunia sehari-

• hari.
Dalam ritus pembacaan terjadi peristi

wa menyanyikan syair dan kemudian sang
pcnerjomaii yangmenafsirkan dalam sua
sana-suasana hati dan melengkapinyn de
ngan situasi kekinian, kenyataan-kenya-
taanyang terdekat. Tentu adaiah perbeda-
an pada akhim^a sastra barangkali dalam
tahap mcnghubungkan yang dilerapkan
dengan kenyataan, sedangkan yang nuir-
nl adaiah rnelalui konsep yang menyebar
melampaui kontcksmetafisis, menjadi kc-
rangkayangumum untuksaranamenam-
pung pengalaman emosional, intelcklual,
juga kadang tiba-tiba berkaitan dengan
moral, yang diberi makna dan dicocokkan
dengan wahyu juga kebiasaah. Sedang ri
tus pembacaan mencoba*unluk mcmun-
culkan pengalaman-pengalaman kenya
taan ke dalam peristiwa bermotif, entah
religius atau tidak.

Namun, ritus pembacaan sastra di Bali,
entah kenapapastilahmemiliki motifyang
mengandung religius ini. Memang antara
motif religius dan sSstra akhirnya akan
salingmencguhkan. Belapapun samar.sas-
•tra dan religiositas berlebaran, ada tahap

N^gtika ritus menjadi penghubung kedua
nya. Danbukan dalam kondisi ketika karya
itu sebatas diakui mengandung kandung-
an religi.***
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BANDUNG — Sebelas baju pulili
■ Icngan panjaiig digantiing sccaj-i
acak dj alas piinggimg ciiui UuiUu
pergeUu"aii Toaler 'I crbuka. I a-
miui Buclayajawa Barat. Senuia
clibiiu-kan berkibai-kibai" diliup

. aiigin mahun Biikit Dago, Ban
dung, &iblu (30/4) maliun, pt^
kan bdu. Dalam kegdap;ui, ki-
baj:an baju-baju pulili itu scakan
inenc^ihkan sinibol kebenidtian

,para [)enyairjawa BaraL Mcreka
niasih ada (kui scniiingat berluxv
asi merckji tokip berkobai'. &ilah
salii buklinya di teinpat dan wak-
tu yang siinia dilakukan peluii-
curan anlologi puisi scmbilan [x*-
nyair, Jawa B;ual beilajuk Aku
Akaii Ferjfi ke Banyak Peristiwa
dengan icbal 139 halanuui.

'^Ceseinbilan penyair ilu. yakni
Acep ZaiTizam Noor. Acep Iwem
SaidlTAI^mad Syubbanuddiii Al-
wi Dcden Abdul Ay.iz. Dcdi
Djoenaedi Kljoen. Nazaiaiddin
Azhar, Nendcn lilis Aisyali, l-vat-
na Ayvi Budhlaili, dan Yolumlo
A. Nugraha. DaUun pcrbolat;m
ilu, masing-masing penyair, ke-
cuall Yohanlo y^uig batal hadir,
menibacakan sebagian kai'ya
niei-eka. Sejumlah puisi juga di-
musikalisasi oleh koinuruds Ba-
jai" Aswad, Bandung.

"Angin menyapu rainbut-
mu/dari arah laut jingga..., ujar
Acep Zamzam, menibuka acai-a
mengusung puisi Sevienanjwjg.
Dalam puisi ini, penyair asal La-
siionaiaya ini melontarkan ke-

gjiirahan yang mendalam ten- .
tang pesona tubuh pcren^puan. ,
&iat suiya menghilang. di bdik
tebing karang. lutiir Acep, Ku-^

.dengai' nafasmu, mengerang.
Ihwal hubungan laki-laki dan

pcrempuan tanipaknya selalu
mcnjadi topik mcnaiik, inesld
sebagian hanya disinggung se-
kelebatan. Dalam Primigan Si
Dcnto—mengingalkan orang
pada puisi Priangan Sijelita kar-
ya Ramadhan ICH.—Acep Iwan
Saitli berldsali tentang derita Pn-
angan sekai"mg.

Menyimak karya doseii di De
paitemen Sosiateknologi li b ini,
orang akan teiingat dengan se-,
jumlali fenqmena tal: sedap yang
teijadi di kawasan Bandung. Mi-
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' k gegcaui J^nnclul yang bi-
/•' i • H'" c^y^bcirut, ataii kotomj-a Kali■'. \ 'J-^. .'Cikapiincliiiig yang ljildii orang

^  ̂ Juga • soal k<:'rasnya
•' *. yjing rnenganicii cli

^  pei-SHi|DJiug^ tapi iiiasili nie-
.» •Jiybip^wtkaii diri menjeniput ina-

f lam ke San'tcm atau 'Icgalcga,
lenipal jDara pclaciir niangkal.
"Jangan lui)a bawa kondoni,"

' . ujar mami si pcng.'uiieii, scperti
diiiilis Saidi, mengingatkan.

Daiaiii bnliasa yang bcrbcda,
keliaran keliicIiiiDan seksiial juga
diuiiglvap jx^nyair RaUia Ayu Bli-

; dhiarli. Ix'wat katyanya Untuk
*. S^seorang ya%g Menjadikan A^u

Scbugai Kckdsih Gdapjiy-a, w;ini-
ta ayii kclahinm Cinnjiir ini mo-
iiycnlil kcbiasaan pacaniva
"Mmmh... kamu! Pasti sering
.  , * *»on CJC^erci

I

I  ■

nta dengaii pacanini, ya?
Pakai kondom tldak?" ujai- Rabrj
Itcnag,

Hubiingan seks di luar nikahtoniiasuk kc dunt pclacuran."
uima satii sisi kcliidiipmi yang
cksunmkan pai-a penyair iewal
biikii (111, Oi iiiar iiii. niasih ba-
nyak kisali daiani puisi-puisi mo
reka, sepcnj-tecennin dalwn iu-

Aka7! Pergi ke Ba-»yak Penstiwa~]M]u\ salah sjttii
puisi kaiya Nftzamdclin Azliar.
Ada Kijoen yang Mengenang Ka-
dipateti, tempat kelaliinuinv^. di
kawasan Majalengka; Nendcn
yjiiig berkisali tentang lalian
ganibut- dan Sungai Barito lewat
B<in,ar>„asin. Suatu Hari; atati
Alimad Syubbanudditi Ahvv
yang kcsengscm s<i!iu yang dili-habiya di Taiwan dalam puisi Di
Z  f<}'o>ig Hu Cu.yang aku Hhat bcnemn

lo!" kata penyair asal Cirebon ini
di •. ela-sela pcmbacaan puisi. Ke-
jiijuran yang membuat penonton
tcitawa, tennasuk. para kolega-
nya. sesama penyair. Rupanva
pengaiarnan bcrkcsiui itii dipel'ik
saat aktivis Yayasan Dcwan Ke-
senian Cirebon itp bcniiigkai ke
Taiwan lalnin lain.'Si^lania 13 ha
ri, di negeri itu, ia mcnjadi suira-
dara sondratari hasil kolaborasi
antara tradisi pei-kawinan Cire
bon dan tjui toiKMig. Kreasi itu
digclar dalam "Vte 2004 Asia
Pacific Traditional Art Festival:
Pasific Romance".

Di luar urusan penyair yang
membacakan kaiyaiiya—yang
acap kali ditimpali dengaii gu-
yonan—makun itu (crbit antolo
gi puisi ini punya makna pen-
ting. Btiku ini seakan mengckal-
kan asumsi bahwa tradisi atau
regenerasi kcixmyairan di Jawa
B;u:at lebih mudali dipetakan di-
banding ceiTionis. novelis. atau
pcnulis lakon. Dalam baliasa ku-
nitor buku ini, Soni Farid Maula-
na dan Ahda Immn, tradisi kepo
nyairan diJavvaBimu nyaris tak

pemaii memiiiki titik piitus. Me-
nurut kednanya, dari waktii ke
waktu selalu mitncul lapisan-Ia-
pisan bani dalam pota kepenya-
iran. Ini'ah yang membedakan'
dengan genre prostt, seperti ceri-
fa pendck.

Asumsi baliwa puisi dan tradi
si kepcnyairan di Jawa Barat le
bih mentinjukkan kegairahan
ketimbang genre sastra yang
Iain ditiinjukkan dengan terbit-
nya tiga antologi puisi yang
"mengatasnaniakan" Jawa Ba-
nit. Dalam caiatjui Soni dan Ah-
cia. pada' 1996, tcrbit kumpulan
Cennin Alain (antologi 10 po
nyair Jawa Barat), lain pada
2003, tcrbit Muktamar (antolo,gi
30 i)cnyair Jawa Banil). .'k'telah
itii, pada 2004, tcrbit ptila Nafus
Gunung (Suani dtirijawa Barat
antologi hijuh penyair). Tcrakliir
ya. Aku Akan Pergi ke Banyak
Pensiiwa. Alhasil. sulit dibantah
para penyair Jawa Barat me- '
mang belum mati. Mereka nia-
s.UcrlihatjeIas.se,K-rtimcnaUipkibaran baju-baju putili di kege-
Japan malam. • dwi wiyana

Koran Teni^^,3 Mei 2005

•KORAN TEMPO
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HALA.MAN B2

x:


	bahasa dan susastra dalam guntingan mei-2005 ( 237 )
	Bahasa dan Susastra Dalam Guntingan - Mei 2005



