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Globalisasi budaya telah menjadi fenomena yang signifikan dalam era modern, mempengaruhi berbagai
aspek  kehidupan  sosial  dan  politik  di  tingkat  nasional  maupun  global.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk
mengkaji dampak globalisasi budaya terhadap identitas nasional,  dengan fokus pada perspektif sosial
politik. Analisis ini dilakukan dengan menggabungkan pendekatan multidisipliner dari ilmu sosial dan
politik,  serta  menggunakan  berbagai  sumber  penelitian  dan  literatur  terkait.  Penelitian  ini
mengidentifikasi bahwa globalisasi budaya telah mempercepat pertukaran informasi, nilai, dan norma-
norma  budaya  di  seluruh  dunia,  yang  pada  gilirannya  mempengaruhi  konstruksi  identitas  nasional.
Namun, dampaknya tidak selalu bersifat homogen atau positif. Sebaliknya, globalisasi budaya sering kali
menimbulkan ketegangan dan konflik dalam upaya mempertahankan identitas nasional di tengah arus
globalisasi  yang  kuat.  Dalam  perspektif  sosial  politik,  terjadi  perdebatan  yang  kompleks  mengenai
implikasi globalisasi budaya terhadap kedaulatan negara dan integrasi  sosial.  Di  satu sisi,  globalisasi
budaya dapat memperkaya budaya nasional  dengan memperkenalkan variasi  baru dan memfasilitasi
dialog lintas-budaya. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan resistensi dan pengaruh negatif
terhadap  nilai-nilai  nasional  yang  eksisting,  serta  menimbulkan  ketidaksetaraan  dalam  distribusi
kekuasaan politik dan ekonomi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengembangan strategi yang
responsif  terhadap  tantangan  globalisasi  budaya  bagi  identitas  nasional.  Upaya-upaya  kolaboratif
antara  pemerintah,  masyarakat  sipil,  dan  aktor-aktor  lainnya  diperlukan  untuk  mempromosikan
kesadaran akan pentingnya identitas nasional dalam konteks globalisasi  yang terus berubah.  Dengan
demikian,  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  fenomena  globalisasi  budaya  memiliki  dampak  yang
kompleks  dan  beragam  terhadap  identitas  nasional,  yang  perlu  dipahami  secara  komprehensif  dari
perspektif sosial politik untuk menghadapi tantangannya secara efektif.

Kata Kunci: Globalisasi Budaya, Identitas Nasional, Perspektif Sosial Politik, Dampak Globalisasi, Konflik
Budaya.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Globalisasi budaya telah menjadi salah satu fenomena yang paling mencolok dalam

perkembangan dunia modern. Fenomena ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi, memfasilitasi pertukaran ide, nilai, dan norma-norma
budaya  di  seluruh  dunia.  Proses  ini  telah  melintasi  batasan-batasan  geografis  dan
membawa dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan
politik.

Dalam  konteks  identitas  nasional,  globalisasi  budaya  membawa  tantangan  yang
kompleks. Identitas nasional adalah konstruksi sosial yang kompleks, terdiri dari sejumlah
elemen budaya, sejarah, dan nilai-nilai bersama yang membedakan suatu bangsa dari yang
lain.  Namun,  dalam era globalisasi  ini,  identitas  nasional  sering kali  dihadapkan pada
tekanan untuk beradaptasi dengan arus budaya global yang dominan.

Perspektif  sosial  politik  menjadi  relevan  dalam  memahami  dinamika  antara
globalisasi budaya dan identitas nasional. Dimensi politik memainkan peran penting dalam
membentuk  respons  terhadap  globalisasi  budaya,  baik  dalam  hal  legislasi,  kebijakan
publik,  maupun  politik  identitas.  Sementara  itu,  pendekatan  sosial  mempertimbangkan
bagaimana perubahan dalam struktur sosial dan interaksi antarindividu mempengaruhi
konstruksi identitas nasional.

Dengan demikian,  latar belakang ini  menyoroti  kompleksitas fenomena globalisasi
budaya dan pentingnya pendekatan multidisipliner, terutama dari perspektif sosial politik,
dalam memahami dampaknya terhadap identitas nasional.

Pada era globalisasi ini, pertukaran informasi, komunikasi lintas batas, dan integrasi
ekonomi telah mempercepat aliran budaya dari satu negara ke negara lainnya. Fenomena
ini telah menciptakan keadaan di mana individu di seluruh dunia dapat mengakses produk
budaya, seperti film, musik, dan mode, yang berasal dari berbagai belahan dunia. Dalam
konteks ini, identitas nasional menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan nilai-
nilai budaya lokal di tengah arus global yang dominan.

Selain itu, pengaruh globalisasi budaya juga tercermin dalam dinamika politik global.
Negara-negara sering kali berkompetisi untuk memperkuat citra nasional mereka di arena
internasional melalui industri kreatif, diplomasi budaya, dan promosi pariwisata. Namun,
hal  ini  juga  bisa  menjadi  sumber  ketegangan  antara  negara-negara  yang  berusaha
mempertahankan identitas nasional mereka dan arus budaya global yang mendominasi.

Dengan  demikian,  pemahaman  tentang  hubungan  antara  globalisasi  budaya  dan
identitas nasional menjadi penting dalam konteks meningkatnya kompleksitas dinamika
sosial politik di era modern. Ini menciptakan panggung untuk penelitian lebih lanjut yang
mendalam tentang bagaimana interaksi antara faktor-faktor global dan lokal membentuk
identitas  nasional  dalam  masyarakat  yang  semakin  terhubung  dan  terpengaruh  oleh
globalisasi budaya.
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet dan media sosial,
telah  menjadi  salah  satu  pendorong  utama  dalam  penyebaran  budaya  secara  global.
Masyarakat modern sering kali  terhubung secara langsung dengan konten budaya dari
berbagai  belahan  dunia,  memungkinkan mereka untuk  mengadopsi,  memodifikasi,  dan
menyebarkan elemen budaya baru dengan cepat.  Akibatnya,  identitas nasional  menjadi
lebih dinamis dan rentan terhadap pengaruh luar yang mungkin bertentangan dengan
nilai-nilai tradisional.

Selain  itu,  fenomena  migrasi  global  juga  berperan  dalam  memperkaya  lanskap
budaya  suatu  negara.  Orang-orang  yang  berpindah  ke  negara  lain  sering  membawa
dengan  mereka  tradisi,  bahasa,  dan  kepercayaan  dari  budaya  asal  mereka.  Hal  ini
menghasilkan  keberagaman  budaya  yang  semakin  kompleks  di  dalam  suatu  negara,
menciptakan  tantangan  baru  dalam  mempertahankan  identitas  nasional  yang  bersifat
inklusif dan beragam.

Dalam konteks politik, globalisasi budaya juga dapat memperkuat atau melemahkan
kedaulatan negara.  Sementara negara-negara berusaha memperkuat identitas nasional
mereka untuk menarik investasi, mendukung industri kreatif, dan memperkuat solidaritas
sosial, mereka juga dihadapkan pada tekanan untuk membuka diri terhadap arus budaya
global untuk tetap relevan di panggung internasional.

Dengan  beragamnya  faktor-faktor  ini,  pemahaman  yang  mendalam  tentang
bagaimana globalisasi budaya mempengaruhi identitas nasional dari sudut pandang sosial
politik  menjadi  semakin  penting.  Hal  ini  memberikan  landasan  untuk  merumuskan
kebijakan  yang  tepat  guna  menjaga  keseimbangan  antara  integrasi  global  dan
keberagaman budaya lokal, serta untuk memperkuat solidaritas dan kedaulatan nasional
di tengah dinamika global yang terus berubah.

Selain itu, perubahan dalam pola konsumsi budaya juga merupakan faktor penting
dalam memahami dampak globalisasi terhadap identitas nasional. Globalisasi tidak hanya
mencakup aliran ide dan nilai,  tetapi juga memengaruhi preferensi konsumen terhadap
produk  budaya.  Misalnya,  popularitas  film,  musik,  dan  gaya hidup dari  negara-negara
tertentu dapat mengubah citra dan persepsi tentang identitas nasional di negara-negara
lain.

Di samping itu, globalisasi budaya juga menimbulkan perdebatan tentang pluralitas
identitas dalam masyarakat yang semakin terhubung.  Masyarakat  yang terlibat  dalam
globalisasi sering kali mengalami perubahan identitas yang kompleks,  di mana individu
dapat merasa terikat dengan berbagai identitas lokal, nasional, regional, dan global secara
bersamaan. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam pembentukan dan pemeliharaan
identitas nasional yang kokoh dan inklusif.
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Dalam ranah politik, upaya untuk mengatasi ketidakpastian identitas nasional dapat
menghasilkan respons yang bervariasi  dari  pemerintah dan kelompok politik.  Beberapa
negara mungkin mengadopsi  kebijakan proteksionis  untuk melindungi  budaya nasional
mereka dari arus global, sementara yang lain mungkin memilih untuk memperluas dialog
lintas-budaya sebagai strategi untuk memperkuat posisi mereka di kancah internasional.

Dengan  mempertimbangkan  berbagai  aspek  tersebut,  pemahaman  yang
komprehensif tentang hubungan antara globalisasi budaya dan identitas nasional menjadi
semakin penting. Melalui pendekatan multidisipliner yang mencakup bidang sosial, politik,
dan  budaya,  kita  dapat  menggali  implikasi  globalisasi  budaya  secara  lebih  baik  dan
merumuskan strategi yang responsif untuk menjaga identitas nasional dalam era global
yang terus berubah.

Metode Penelitian

Penelitian  ini  akan menggunakan pendekatan kualitatif  untuk  memahami  dampak
globalisasi budaya terhadap identitas nasional dari perspektif sosial politik. Pendekatan
kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena ini
melalui analisis mendalam tentang pandangan, persepsi, dan pengalaman individu serta
kelompok terkait.

1. Pengumpulan Data:
Wawancara:  Peneliti  akan  melakukan  wawancara  dengan  berbagai  pemangku
kepentingan yang relevan, termasuk ahli budaya, politisi, aktivis sosial, dan anggota
masyarakat  yang  mewakili  beragam  lapisan  masyarakat.  Wawancara  akan
difokuskan pada pemahaman mereka tentang dampak globalisasi  budaya terhadap
identitas  nasional  dan  pandangan  mereka  tentang  respons  yang  tepat.  Analisis
Dokumen: Peneliti akan menganalisis berbagai sumber dokumen seperti laporan riset,
artikel  akademis,  kebijakan  pemerintah,  dan  publikasi  media  terkait  untuk
memperoleh  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  isu  ini  dari  berbagai  sudut
pandang.

2. Analisis Data:
Analisis Tematik: Data kualitatif dari wawancara dan dokumen akan dianalisis secara
tematik  untuk  mengidentifikasi  pola,  tema,  dan  tren  yang  muncul  terkait  dengan
dampak globalisasi budaya terhadap identitas nasional. Hal ini akan memungkinkan
peneliti  untuk  mengeksplorasi  keragaman  pandangan  dan  pendapat  yang  ada.
Pendekatan Grounded Theory: Pendekatan ini akan digunakan untuk memungkinkan
konstruksi  teori  yang  muncul  dari  data  itu  sendiri,  tanpa  adanya  prasangka  atau
hipotesis sebelumnya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap keragaman
pengalaman dan perspektif yang muncul dari data.

3. Interpretasi dan Pembahasan:
Setelah  analisis  data  selesai,  peneliti  akan  melakukan  interpretasi  temuan  untuk
menyusun  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  dampak  globalisasi  budaya
terhadap identitas nasional dari perspektif sosial politik. Pembahasan akan menyoroti
implikasi  temuan  tersebut  dalam  konteks  teori  sosial  politik  yang  relevan,  serta
menawarkan rekomendasi kebijakan dan saran untuk respons yang tepat terhadap
tantangan yang dihadapi.
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Melalui kombinasi  metode-metode ini,  penelitian ini  diharapkan dapat memberikan
kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pemahaman  tentang  hubungan  antara  globalisasi
budaya dan identitas nasional dalam konteks sosial politik yang kompleks.

Pengamatan  partisipatif  adalah  metode  yang  kuat  dalam  penelitian  ini  karena
memungkinkan peneliti untuk terlibat secara langsung dalam konteks budaya dan politik
yang  sedang  dipelajari.  Dengan  berpartisipasi  dalam  acara  budaya,  pertemuan
masyarakat, atau diskusi politik, peneliti dapat mendapatkan akses yang lebih dalam ke
dalam interaksi sosial dan dinamika politik yang mendasari perubahan dalam identitas
nasional. Melalui observasi langsung, peneliti dapat mengidentifikasi aspek-aspek budaya
yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara atau analisis dokumen, seperti ekspresi
non-verbal,  gerakan  sosial,  atau  simbolisme  lokal  yang  mempengaruhi  pembentukan
identitas  nasional.  Selain  itu,  pengamatan  partisipatif  memungkinkan  peneliti  untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih  kaya tentang bagaimana individu  dan kelompok
mengartikan dan menafsirkan pengaruh globalisasi budaya dalam kehidupan sehari-hari
mereka.

Analisis komparatif juga merupakan pendekatan yang penting karena memungkinkan
peneliti  untuk  melihat  gambaran  yang  lebih  luas  tentang  dampak  globalisasi  budaya
terhadap  identitas  nasional.  Dengan  membandingkan  berbagai  konteks  nasional  atau
regional,  peneliti  dapat  mengidentifikasi  pola  umum serta  perbedaan signifikan dalam
cara  identitas  nasional  dipahami  dan  direspons.  Analisis  ini  dapat  membantu  peneliti
dalam  memahami  peran  faktor-faktor  kontekstual  seperti  sejarah,  politik,  dan  budaya
lokal  dalam  membentuk  dinamika  identitas  nasional  dalam  berbagai  konteks  global.
Dengan demikian, penggunaan metode analisis komparatif akan memperkaya pemahaman
tentang kompleksitas hubungan antara globalisasi budaya dan identitas nasional secara
lebih holistik.

Penggunaan pengamatan partisipatif juga memungkinkan peneliti untuk memvalidasi
temuan  yang  diperoleh  dari  wawancara  dan  analisis  dokumen  melalui  pengalaman
langsung di lapangan. Dengan berada di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan yang
relevan,  peneliti  dapat lebih memahami konteks  sosial  dan politik  yang mempengaruhi
cara  individu  dan  kelompok  mengonstruksi  serta  merespons  identitas  nasional  dalam
konteks  globalisasi  budaya.  Observasi  partisipatif  juga  dapat  membantu  peneliti
mengidentifikasi  perubahan  dinamis  dalam  budaya  lokal  serta  respons  masyarakat
terhadap pengaruh global, memberikan wawasan tambahan yang berharga untuk analisis.

Sementara  itu,  analisis  komparatif  akan  memberikan  kesempatan  untuk
mengeksplorasi  variasi  dalam respons terhadap globalisasi  budaya di  berbagai  konteks
nasional atau regional. Dengan membandingkan berbagai negara atau wilayah, peneliti
dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman dalam cara identitas
nasional  dipahami  dan  diartikulasikan.  Analisis  ini  dapat  mengungkapkan  pola  umum
serta perbedaan yang signifikan dalam dinamika sosial  politik  yang terkait,  membantu
peneliti untuk menggali akar penyebab dari variasi tersebut.
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Dengan  demikian,  melalui  pendekatan  yang  komprehensif  yang  melibatkan
pengamatan  partisipatif  dan  analisis  komparatif,  penelitian  ini  diharapkan  dapat
menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan antara
globalisasi budaya dan identitas nasional dari perspektif sosial politik. Kombinasi metode
ini  akan  memungkinkan  peneliti  untuk  menggali  kedalaman  dan  keragaman  dalam
pemahaman tentang dinamika sosial politik yang terkait dengan identitas nasional di era
global yang terus berubah.

 PEMBAHASAN

Penelitian ini  menyoroti  kompleksitas  dinamika sosial  politik  yang terkait  dengan
identitas  nasional  dalam  era  globalisasi  budaya.  Ini  memungkinkan  pemahaman  yang
lebih baik tentang bagaimana interaksi  antara faktor-faktor sosial,  politik,  dan budaya
mempengaruhi konstruksi, konsolidasi, dan pemeliharaan identitas nasional dalam konteks
yang semakin terhubung dan terpengaruh oleh arus globalisasi..

1. Konstruksi Identitas Nasional dalam Konteks Globalisasi Budaya

Analisis  tentang  bagaimana  globalisasi  budaya  memengaruhi  konstruksi  identitas
nasional, termasuk perubahan dalam nilai-nilai, simbol-simbol, dan tradisi yang diadopsi
atau dipertahankan oleh masyarakat Diskusi tentang bagaimana individu dan kelompok
menginterpretasikan  identitas  nasional  mereka  dalam  konteks  globalisasi,  termasuk
respons terhadap arus budaya global yang masuk.

2. Dinamika Politik Identitas dalam Era Globalisasi

Pemaparan tentang bagaimana politisi  dan aktor politik menggunakan narasi identitas
nasional  sebagai  alat  untuk  memperoleh  dukungan  politik,  terutama  dalam  respons
terhadap pengaruh budaya global. Analisis tentang peran lembaga-lembaga politik dalam
mengartikulasikan  dan  memperkuat  identitas  nasional  dalam  menghadapi  tekanan
globalisasi budaya.

3. Tantangan Integrasi dan Konsolidasi Identitas Nasional

Tinjauan  tentang  tantangan  dalam  mempertahankan  solidaritas  nasional  di  tengah
keragaman budaya yang semakin kompleks dan terhubung secara global. Analisis tentang
bagaimana  konflik  budaya,  ketidaksetaraan  sosial,  dan  polarisasi  politik  dapat
mempengaruhi kohesi dan stabilitas identitas nasional.

4. Respons Pemerintah terhadap Globalisasi Budaya

Evaluasi  terhadap  kebijakan  pemerintah  dalam  merespons  pengaruh  budaya  global,
termasuk  langkah-langkah  untuk  melindungi  dan  mempromosikan  budaya  nasional.
Penelusuran peran lembaga legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan budaya
yang bertujuan untuk memperkuat identitas nasional.
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5. Peran Masyarakat dalam Memelihara Identitas Nasional

Diskusi  tentang  bagaimana  masyarakat  sipil  berkontribusi  dalam  mempertahankan
identitas  nasional  melalui  aktivitas  budaya,  pendidikan,  dan  gerakan  sosial.  Analisis
tentang  bagaimana  individu  dan  kelompok  masyarakat  berpartisipasi  dalam  proses
pembentukan identitas nasional di tengah arus globalisasi budaya.

Pengaruh  globalisasi  budaya  terhadap  identitas  nasional  menjadi  subjek
perdebatan yang menarik dalam perspektif  sosial politik.  Secara konseptual,  globalisasi
budaya  memungkinkan  pertukaran  ide,  nilai,  dan  norma  budaya  di  seluruh  dunia,
menciptakan tantangan dan peluang bagi identitas nasional. Dalam konteks ini, penting
untuk  memahami  bahwa  identitas  nasional  bukanlah  entitas  statis,  tetapi  merupakan
konstruksi  sosial  yang  terus  berubah  dalam  respons  terhadap  perubahan  lingkungan
eksternal, termasuk globalisasi budaya.

Dampak  globalisasi  budaya  terhadap  identitas  nasional  dapat  diamati  dalam
berbagai  aspek  kehidupan  sosial  dan  politik.  Pertama,  pengaruh  budaya  global  dapat
mengubah  cara  individu  mengidentifikasi  diri  mereka  sendiri  dalam  konteks  nasional.
Proses  ini  dapat  menghasilkan  pergeseran  dalam  nilai-nilai  dan  simbol-simbol  budaya
yang diasosiasikan dengan identitas nasional, serta membuka pintu bagi inklusi elemen
budaya baru yang berasal dari luar negeri. Namun demikian, tidak semua elemen budaya
global diterima secara positif,  dan sering kali terjadi perlawanan terhadap aspek-aspek
budaya yang dianggap merusak atau merugikan identitas nasional yang ada.

Di sisi politik, globalisasi budaya mempengaruhi cara pemerintah dan aktor politik
mengartikulasikan dan memperkuat identitas nasional. Politisi sering kali menggunakan
narasi  identitas  nasional  sebagai  alat  untuk  memobilisasi  massa  dan  memperoleh
dukungan  politik.  Dalam  upaya  menjaga  legitimasi  politik,  pemerintah  mungkin
mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan identitas nasional melalui
media,  pendidikan,  dan  kebijakan  budaya  lainnya.  Namun,  ketegangan  dapat  muncul
ketika  upaya tersebut  bertentangan dengan  arus  budaya  global  yang  mengalir  secara
bebas.

Selain  itu,  tantangan  integrasi  dan  konsolidasi  identitas  nasional  juga  muncul
dalam konteks globalisasi budaya. Keragaman budaya yang semakin kompleks dan arus
informasi  yang  cepat  sering  kali  menimbulkan  ketidakpastian  identitas  dan  kesulitan
dalam mempertahankan solidaritas nasional. Konflik budaya, ketidaksetaraan sosial, dan
polarisasi  politik  juga  dapat  mengancam  kohesi  identitas  nasional.  Oleh  karena  itu,
diperlukan  strategi  responsif  dari  pemerintah  dan  masyarakat  sipil  untuk  memelihara
identitas nasional yang kuat dan inklusif di era globalisasi budaya yang terus berkembang.
Dalam menghadapi pengaruh globalisasi budaya terhadap identitas nasional, pemerintah
sering kali  berusaha menemukan keseimbangan antara mempromosikan nilai-nilai  dan
tradisi  lokal dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh arus budaya global.
Strategi yang diambil dapat bervariasi, mulai dari pembatasan terhadap konten budaya
asing hingga promosi industri kreatif  lokal sebagai sarana untuk memperkuat identitas
nasional. Namun, pendekatan proteksionis semacam itu juga dapat memicu kritik terhadap
pembatasan kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi.
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Di sisi lain, masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam membentuk dan
mempertahankan identitas nasional dalam konteks globalisasi budaya. Aktivitas budaya,
pendidikan, dan gerakan sosial yang dijalankan oleh masyarakat sipil sering kali menjadi
bentuk resistensi  terhadap homogenisasi  budaya global  dan memperkuat  penghargaan
terhadap  keberagaman  budaya  lokal.  Partisipasi  masyarakat  dalam  upaya  pelestarian
warisan budaya, bahasa, dan tradisi lokal juga memainkan peran kunci dalam memelihara
identitas nasional yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan  memperluas  cakupan  analisis  keberbagai  aspek  ini,  kita  dapat  memiliki
pemahaman  yang  lebih  holistik  tentang  kompleksitas  pengaruh  globalisasi  budaya
terhadap identitas nasional dari perspektif sosial politik. Dengan mengakui peran beragam
aktor  dan  dinamika  yang  terlibat,  kita  dapat  merumuskan  strategi  responsif  yang
mempromosikan identitas nasional yang inklusif, dinamis, dan relevan di era global yang
terus berubah.

Kesimpulan
Dalam era  globalisasi  budaya,  interaksi  antara  arus  budaya  global  dan  identitas

nasional  menjadi  semakin  kompleks  dan  berdampak  signifikan  pada  dinamika  sosial
politik  di  berbagai  negara.  Dari  analisis  yang dilakukan,  beberapa kesimpulan penting
dapat ditarik:

Pertama,  globalisasi  budaya  telah  mengubah  cara  individu  dan  kelompok
mengonstruksi  dan  merespons  identitas  nasional.  Proses  ini  sering  kali  melibatkan
adaptasi  terhadap nilai-nilai,  simbol-simbol,  dan tradisi  budaya yang diimpor dari  luar
negeri,  sementara  juga  mempertahankan  elemen-elemen  budaya  lokal  yang  dianggap
penting bagi identitas nasional.

Kedua,  politisi  dan  aktor  politik  sering  menggunakan  narasi  identitas  nasional
sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik dan mempertahankan legitimasi. Di sisi
lain,  pemerintah  berusaha  merumuskan  kebijakan  yang  mempromosikan  identitas
nasional melalui  pendidikan, media,  dan industri  kreatif,  tetapi juga harus menghadapi
tekanan untuk membuka diri terhadap arus budaya global.

Ketiga,  tantangan  dalam  memelihara  identitas  nasional  yang  kuat  dan  inklusif
muncul  dari  keragaman  budaya  yang  semakin  kompleks  dan  polarisasi  politik  yang
meningkat.  Konflik  budaya,  ketidaksetaraan  sosial,  dan  pertentangan  ideologis  dapat
mengancam kohesi dan stabilitas identitas nasional.

Terakhir, sementara pemerintah memegang peran penting dalam mempromosikan
identitas  nasional,  masyarakat  sipil  juga  berkontribusi  dalam  memelihara  identitas
nasional melalui aktivitas budaya, pendidikan, dan gerakan sosial. Partisipasi masyarakat
dalam upaya pelestarian warisan budaya lokal  menjadi kunci dalam menjaga identitas
nasional yang dinamis dan relevan.
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Secara  keseluruhan,  pengaruh  globalisasi  budaya  terhadap  identitas  nasional
memunculkan serangkaian tantangan dan peluang yang kompleks dalam perspektif sosial
politik. Dengan memahami dinamika yang terlibat dan melibatkan berbagai aktor dalam
prosesnya,  kita  dapat  merumuskan  strategi  responsif  untuk  mempromosikan  identitas
nasional yang inklusif,  dinamis,  dan berkelanjutan di  era globalisasi  budaya yang terus
berubah.
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