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KATA SAMBUTAN 
KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDA YA ACEH 

Penyebarluasan inforrnasi hasil kaj ian kesejarahan dan 
kenilaitradisionalan merupakan salah satu n1gas, fungsi , dan tujuan 
kegiatan Balai Pelestarian Ni lai Budaya Aceh. Penyebarluasan informasi 
hasil kajian kesejarahan dan kenilaitradisionalan dilakukan dalam 
berbagai bentuk dan media, di antaranya pencetakan dalam bentuk buku . 
Untuk itu, penerbitan buku tentang Amir Han12ah ini merupakan upaya 
agar tersedianya basil kajian tentang sejarah dan budaya. Hal ini 
mengingat semakin terdesaknya posisi bahan bacaan yang mengandung 
pesan moral. Peranan sejarah dan budaya sebagai salah satu sumber nilai 
masyarakat sudah semakin menipis. 

Kami melihat buku ini penuh dengan nilai-nilai edukatif dan sarat 
dengan pesan-pesan moral. Oleh karena itu, Balai Pe lestarian N ilai 
Budaya Aceh merasa perlu mempublikasikannya dalam rangka proses 
transformasi nila i-n ilai edukatif. Mela lui bi ografi seseorang, pembaca 
akan menemukan makna hidup "perjuangan dan pergumulan anak 
manusia dengan nasibnya" dalam dimensi waktu dan ruang tertenn1. 
Karenanya, buku ini difom1at da lam dua jilid agar enak dibaca dan 
mudah difahami . Buku jilid pertama ini diterbitkan khusus tentang 
biogra fi Amir Hamzah. 

Penerbitan buku tentang tokoh, selain sebagai proses 
transformasi nilai-ni lai edukatif, juga merupakan salah satu cara 
penghormatan terhadapnya, meskipun penghormatan itu tidak pemah 
diminta oleh yang bersangkutan. Penghorrnatan yang berharga, apabi la 
pcngabdiannya menjadi suri teladan, serta c ita-cita dan tindakannya dapat 
ditiru, dipedomani, dan diteruskan oleh generasi sesudahnya. O leh karena 
itu, pentinglah perja lanan hidup seseorang tokoh untuk direkam atau 
ditulis dan dipublikasikan agar pengalaman-pengalamannya dapat 
dike tahui dan menjadi panutan o leh generasi setelahnya. 

Buku yang berada di tangan pembaca ini merupakan bagian dari 
buku-buku tentang Amir Hamzah dengan berbagai fokus kajiannya. 
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amun, buku ini berbeda dengan buku-buku yang pernah ditcrb itkan 
karena pcnulis tidak semata-mata mclakukan kajian clari satu aspek. tetapi 
telah mcmperluas jangkauan kajiannya dengan mcmandang dari berbagai 
dimensi seorang tokoh. Banyak pihak yang telah membantu sehingga 
buku ini dapat dipubli kasikan . Untuk itu, kami mcnyampaikan ucapan 
teri ma kasih . Kami menyadari pu la bahwa pen yaj ian buku ini masih 
memili ki kekurangan. Oleh karena itu, kami rnohon maaf atas segala 
kekurangan dan semoga buku ini bermanfaal sebesar-besarnya bagi 
pembangunan bangsa. 

Banda Aceh, November 20 15 

lrini Dewi Wanti, S.S., M.SP 
NIP 1971052319960 12001 
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KATA PENGANTAR EDJTOR 
Metafora Mclayu Pujangga Amir Hamza h 

Puja ngga Jcpang Akutagawa pernah d itanyakan orang tentang 

pendapatnya mengenai sosok kepenyairan seseorang. Be li au 

berkata;'kalau scorang pengarang dapat me ninggalkan I 0 buah karya 

yang masih berharga dibaca 30 tahun sete lah ia meninggal. maka ia dapat 

disebut sebagai empu. K alau hanya meninggalkan 5 buah karya scperti 

itu ,( Hadi , 20 I 0) ia masih tergolong kepada pcngarang tcrnama. Bahkan 

kalau hanya meninggalka n 3 buah karya saj a pun ia masih patut discbut 

pengarang."Kutipan ini saya awa li untuk mengantarkan buku 

M uhammad Takari dan kawan-kawannya yang betjudul " Amir Hamzah: 

Kajian Interdis iplin Terhadap Kehidupan. Gagasan, Pctjuangan. dan 

Katya-karyanya ... 

Dari aspek tolok ukur Akutagawa, jelaslah Amir Hamzah 

melampaui pcnyai r empu dalam barisan sastrawan dunia.Puisi-puis inya 

dibaca dan dibahas Jebih dari 30 tahun sejak ke matiannya (A. H. Jhons, 

Harry Avelllng, HB Yass in, K e mala, Sa lleh Yapar, dan la in- la in 

),bahkan sampa i hari ini .. Setidak-tidaknya ada tiga ha l yang yang ta mpil 

dalam diri Ami r Hamzah. Pettama api kreati r yang tak kunjung padam 

dalam dunia kepenyairannya mampu mengasah pemikiran dan s ikap 

krcativitas bag i generas i sastrawan selanjutnya. Ked ua, pergulatan 

pribad inya sebagai ke luarga bangsawan. Ketiga. pe tjuangan dan 

ta nggungjawab kesusastraa nnya me lalui gerakan politik dan kebudayaan. 

Ke tiga hal ini dapat dikcmbangkan lagi dalam berbagai jurus teori dan 

pendckatan interdi sipl in scbagaimana yang di saj ikan Muhammad T aka ri 
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Amir Hamzah sebagai manusia dan saksi sejarah perjalanan 

bangsa di negeri ini menjadi aktor sekaligus pengamat yang resah dalam 

mmah batin kehidupannya. Memang amat pelik untuk memisahkan 

antara posisi sebagai pelaku dan pengamat. Adakalanya ia membicarakan 
kesenian dalam dirinya, dan sebaliknya ia membicarakan dirinya dalam 

kesenian. Peristiwa bolak-balik ·pergi dan pulang· ini mewarnai hampir 

sebagian besar puisi-puisinya dan juga kehiduannya sebagai manusia 

sehari-hari. 

Saya kira itulah sebabnya mengapa buku ini mencari jawaban 

dari peristiwa ' pulang- pergi' ini dari rumah politik dan kebudayaan 

sehari-hari dengan rumah batin yang terasing ketika penyair Amir tidak 

terpolusi oleh konfl ik kepentingan kebangsawanan dan kerakyatan.Sikap 

budaya bertikai-pangkai ini sering muncul dalam sikap dan 

pemikirannya. 
Tuj uan penulisan buku ini sebagaimana yang ditulis Muhamad 

Takari ,dkk adalah untuk menambah dokumentasi sejarah dan aspek sosial 

budaya mengenai pah lawan nasional dan Dunia Melayu, Amir Hamzah, 

yang nilai-nila i perjuangannya abadi sepanjang masa, Ia muncul sebagai 

anugerah Allah yang begitu besar untuk masyarakat Melayu Raya 

(Nusantara) di Asia Tenggara ini . Buku ini dituli s sebagai menambah 

informasi terhadap A mir Hamzah, terutama dari sudut analisis ilmuwan 

tempatan, yang mencakup bagaimana Jatar belakang budaya dan sosial 

Melayu Sumatera Timur yang melatarbelakangi perjuangan Arnir 

Hamzah pada berbagai segmen.,Dia adalah: pemikir budaya, peneroka 

nas ionalisme, pembentuk bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, 

aktivis pergerakan kebangsaan. Ia j uga dikenal selaku waki l republik 
untuk Kabupaten Langkat, serta kematiannya yang tragis dan penuh 

misteri . Selain itu juga buku ini disajikan dalam konteks penafs iran dan 
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pencerahan kemba li sebagai sebuah pemikiran kebudayaan dan 

perjuangan integras i bangsa, yang memiliki " lompatan j auh ke depan." 

Beto lak da ri konsep analisis kebangsawanan, kebangsaan, dan 

kepenyairan Amir Hamzah kalau boleh saya memeras 'san tan ulasan · tim 

penulis buku ini, saya juga melihat dan menemukan 'gaps· dan ' peluang· 

yang perlu dikJari fikasi dan diisi yakni sebuah puisi atau sajak 

seharusnya tidak terlepas dari konteks subjekmatter atau dunia dalam 

sang puisi itu sendiri.Para pembaca yang bukan orang Melayu mungkin 

tidak begitu memerhatikan apa yang dilakukan kekuatan media telangkai 

yakni kata sebagai a lat berkomunikasi dengan pihak la in . Pada telangkai 

itu manusia Melayu meletakkan dirinya sebagai pasir berkilau yang 

menyerap air. Bagai pasir bangsa Melayu menelan, menyeduh dan 

menyulam segala keperkasaan yang datang dari berbagai bangsa (Yusuf, 

2006). Itul ah sebabnya Amir Hamzah mampu memadukan nafas sastra 

Timur sebagai 'yoga' untuk memberikan kekuatan kepada budaya 

lokalnya d i tengah masarakat Melayu dan kaum adat. Namun, 

merangkaikan konteks adat dalam puisi-puisi Amir Hamzah tidak dapat 

dijalin begitu saja. Puisi-puisinya berangkat dari romantik dan ini harus 

di sadari bersama. Dalam us ia kepenyairannya 25 tahun d ia telah terlibat 

dalam dua kali perc intaan yang sangat serius dengan dua orang wanita, 

Aja Bun dan Ilik Sundari.(Mahmud, 20 12). 

Dalam puis i-puis i Amir Hamzah kita j uga sebaiknya 

mempertimbangkan oposis i biner yang mampu memainkan peranan 

penting da lam ana lis is puisi-puisinya. Kata denotasi dan kata ko notasi, 

metafora dan metoni mi. Dari oposisi biner ini ( lih. Barthes, 2003) puisi

puis i menghasilkan sejumlah kemenduan sikap da lam di ri penyair Amir 

Hamzah, konflik kepentingan antara kebangsawanan dengan kerakyatan , 

keresahan untuk tetap tinggal d i Jawa dan kembali pulang ke langkat 

,konflik antara keyakinan keagam aan yang memunculkan ha ti ' yang 
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bertikai pangkai·-pertika ian yang besar - yang menggulati diri ang 

penyair. 

Saya memba tas i diri sclaku edi tor dan mc letak.kan posis i sebagai 

pcngamat da n bukan untuk memun cul kan makalah baru da lam pengantar 

ini. Upaya dan kete kunan Sdr. Muhammad Takari dalam mengangkat 

sosok Kepeyairan Amir Hamzah ini patut mendapat peng hargaan yang 

i ti mewa. Meskipun analisisnya lebih dominan berangkat dari kajian 

ekstrins ik dibandingkan aspek intrins ik pui si da n sikap kepenyai rannya. 

Dr. Shafwan Hadi Umry 
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~DL'nnlis me ngucapkan syukur a lhamdulillah, atas karunia A llah 
Subhana Wata'ala yang te lah melimpahkan taufi k dan hidayah- ya 
kepada kami, te rutama dalam konteks menulis buku ini. Dalam masa 
yang rclati f singkat dan kesibukan sos ial yang padat, kami diberi A lla h 
kekuatan, kesehatan, dan ilmu untuk dapat menyelesaikan penulisan buku 
In I. 

Dalam rangka penulisan buku ini , tcr ima kasih yang sedalam
da lamnya kami ucapkan kepada Sultan Ke rajaan Negeri Langkat dan 
segcnap perangkat adatnya , yang telah memberikan data-data sejarah, 
sosial. dan budaya tentang Amir Han12ah. yang secara wilayah budaya 
memang berasal dari kawasan ini. Semoga A llah mcmberikan ra hmat dan 
hidaya h-Nya kepada Yang Mulia serta kesentosaaan dan kcmakmuran 
Negeri Langkat. 

De mikian pula tetima kasih kepada semua piha k kerabat Te ngku 
A mir Hamzah ya ng memberikan dukungan dan respon baiknya dalam 
konte ks penelitian ini . Para kerabat itu termasuk zuriatnya, pupu dan 
poyangnya, baik ditarik secara vertikal mapun horizontal. Semoga sa lah 
seorang kerabat mereka yaitu Tengku A mir Hamzah kekal dan abadi 
gagasan-gagasan dan pe1juangannya, bukan saja dalam generas i semasa 
ia hidup tetapi untuk generasi selanjutnya. 

Da lam rangka penulisan buku ini kami mengucapkan terima kasih 
yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang te la h membantu dan 
menga rahkan tul isan ini. Di antaranya adalah Ketua Umum Pcngurus 
Besar Maj lis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMl) Dato' Seri 
Syamsul Arifin. S.E. Gelar Datuk Lelawangsa Sri Hidayatu llah (Suku 
Melayu Sahabat cmua Suku ) yang te lah memberikan motivasi untuk 
me ngungkap secara saintifik keberadaan pahlawan nasional dan Dunia 
Melayu, Amir Han12ah. 
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Terima kas ih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada Walikota 
Medan, Bapak Drs. T. Dzulmi Eldin. M.S i. dan segenap jajarannya, yang 
telah sudi memberikan dukungan moral dalam konteks penelitian dan 
penuli san buku ini. Sebagai seorang pun·a Melayu, beliau sangat 
mendukung peneliti an dan penerbitan buku-buku tentang budaya Melayu. 

Tcrima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada rekan
rekan seperjuangan, yang te lah sudi memberikan ilmu pengetahuannya 
dalam rangka peneli tian ini. Di antaranya adalah Drs. Zaina l Ariftn AKA 
yang seperti diketahui umum adalah budayawan Me layu Langkat yang 
sangat intens mempertahankan dan melestarikan ni lai-ni la i perj uangan 
Amir Hamzah. Semua buku tulisan be liau kami baca dan kami resapi 
maknanya sebagai bahan kajian . Begitu pula kepada ilmuwan sastra 
Sumate ra Utara Prof. T. Sylvana S inar, M.A., Ph .D., Dr. T . T hyrhaya 
Zein. M.A., Dr. Shafwan Hadi Umry, dan lainnya yang telah meluangkan 
waktunya memberikan masukan dalam penulisan buku ini . 

Terima kas ih kami ucapkan kepada para penulis biograft dan 
perjuangan Amir Hamzah, yang sejak awal telah sudi menulis dan 
menerbitkan buku tentang pahlawan nasional ini , agar diresapi dan 
diamalkan nilai-nilai pe1juangannya. Di antara penulis buku-buku 
tersebut adalah: Sagimun M.D. dalam bukunya yang bertaj uk Pahlawan 
Nasional Amir Hamzah, terbitan Balai Pustaka Jakarta, tahun 1993. 
Begitu pula kepada penulis Abrar Yusra (editor) dalam bukunya yang 
berjudu l Amir Ham::.ah 1911-1946: sebagai Manusia dan Penyair, yang 
diterbitkan oleh Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Cikini Raya 73 -
Jakarta Pusat. Tidak lupa kepada Dr. H.B. Jassin yang menulis "Kata 
Pengantar'' dalam buku tersebut, serta beberapa bukunya yang mengkaji 
Arnir Hamzah dan kesastrawanannya. Begitu pula para penulis artikel di 
dalam buku tersebut, yaitu: Asrul Sani, Kemala, Abrar Yusra, Achdiat 
Karta Miharj a, Ajip Rosidi, Goenawan Mohamad, dan Abdul Tl adi W.M. 
Semoga Allah Subhana Wata'ala memberikan pahala kepada para penulis 
tersebut, dan apa yang ditulisnya menjadi bahan transmisi nilai-nilai 
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perjuangan dan pola ri sasi sosiobudaya Amir Hamzah bag i semua 
pembaca. 

Selanjutnya ucapan terima kasih yang dalam, kam i tujukan kepada 
penuli s budaya yang cukup temama dari Sumatera Utara yaitu Tengku 
H.M. Lah Husny, yang j uga menuli s buku bertemakan Amir Hamzah. 
yang bertajuk Biografi Sejarah Pujangga dan Pah!Cilmn Nasional Amir 
Hamzah, yang diterbitkan o leh Departemen P dan K, Proyek Penerbitan 
Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, tahun 1978. 
Buku ini menjadi salah satu peng imbang sudut pandang keilmuan secara 
etnosains terhadap buku-buku yang ditulis o leh para pengarang dari 
Jakarta dan pengarang 1uar negeri. Begitu juga terima kasih kami ucapkan 
kepada semua penu lis yang memuat nuki1an tentang Amir Hamzah 
seperti terurai dalam daftar pustaka . 

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk menambah do kumentasi 
sej arah dan aspek sosia1 budaya mengenai pahlawan nasional dan Dunia 
Melayu, Amir Hamzah, yang nila i-nilai pe tjuangannya abadi sepanjang 
masa, sebagai anugerah Allah yang begi tu besar untuk masyarakat 
Melayu Raya (Nusantara) di A sia Tenggara ini. Buku ini kami tulis 
sebagai menambah infonnasi terhadap Amir Hamzah, terutama dari sudut 
analisis ilmuwan tempatan, yang mencakup bagaimana Jatar belakang 
budaya dan sosial Melayu Sumatera Timur yang melatarbelakangi 
perjuangan Amir Hamzah pada berbagai segmen, seperti ia adalah : 
pemikir budaya. peneroka nasiona1isme, pembentuk bahasa pemersatu 
yaitu bahasa Indonesia, aktivis pergerakan kebangsaan. la juga dikena l 
se1aku wakil republik untuk Kabupaten Langkat, serta kematiannya yang 
tragis dan penuh misteri . 

Selain itu, buku ini kami persembahkan kepada seluruh pembaca 
dalam rangka satu abad Amir Hamzah di A laf Baru (A bad 2 1) ini . Dalam 
konteks ini penafsiran dan pencerahan kembali terhadap nila i-nila i 
tersebut perlu j uga terus digali dan diwacanakan. Kami para penu lis j uga 
merasakan bahwa apa yang ditinggalkan Amir Hamzah ini adalah sebuah 
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pemikiran kebudayaan dan perJuangan integrasi bangsa. yang memiliki 
"lompatan jauh ke depan.'' 

Peuelitian in i, sebagaimaua lazinmya polari sasi kei lmuan huma niora 
dan sosial pada masa sekaraug, me nggunakan pendekatan multidis iplin 
ilmu untuk mengkaj i A mir Hamzah dan semua hal yang berkair 
dengannya. Pe ndekatan yang digunakan adalah ilmu sejarah. so ial. 
budaya, sastra, dan lainnya. Pendekatan kei lmuan ini berdasar kepada s is i 
etnosains Melayu yang me mberikan latar belakang kebudayaan dan sosial 
kepada sosok Amir Hamzah. Begitu juga kajian-kaj ian ke ilmuan dengan 
disipl in-disipl in tersebut. Dalam konteks ini kami menggunakan dua titik 
pandang yaitu cmik (dari pe rsepsi masyarakat yang ditel iti) dan etik (dari 
SIS! objektivitas kei lmuan). Tentu saja kaj ian ini dibatas i o leh 
kemampuan saimifik kami. amun niat di hati adalah berbagi ilmu 
pengetahuan kepada semua. 

Semoga saja A llah Subhana Wata 'ala memberikan rahmat dan 
hidayah- ya kepada kita semua, dalam rangka meugis i kehidupan kita 
masing-masing. Mari kita belajar dan berbuat baik untuk negara tercinta 
dan masyarakat Melayu Raya di Asia Tenggara ini, untuk terciptanya 
masyarakat madani dalam lindungan A ll ah Subhana Wata'ala, amin. 
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Medan, Juli 2015 
Penulis 
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1.1 Pengantar 

BABI 

PENDAHULUAN 

3htbonrs'in adalah sebua h negara bangsa (nation state), yang merdeka 
dan berdaul at, berkat petjuangan g ig ih para pahlawan dan masyarakatnya. 
Ada pahlawan di bidang politik. pertahanan dan kcamanan. rc ligi. diplomasi . 
sosia l, lingkungan, kesehatan. agama, budaya, seni, dan lain-lain. egara 1111 
mengalami perubahan dan kontinuitas sesuai dengan tuntutan zaman. Di 
dalam setiap periode perubahan, muncul pahlawan-pahlawan daerah dan 
nas ional. yang berjuang untuk kepent ingan bangsa dan negara. Lebih jauh 
lagi, para pemimpin bangsa ini meninggalkan nilai-nilai pe1juangannya 
kepada generasi berikutnya. N ilai-nilai tersebut perlu dijadikan pedoman dan 
pemicu ide se11a perilaku bagi generasi se lanjutnya dalam rangka mengelola 
bangsa yang besar ini, dengan permasalahan dan d inamika yang juga relatif 
kompleks. 

Seperti d imaklum i sejak merdeka ta hun I 945 hingga kini pada paruh 
pertama abad ke-2 1. bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai 
tantangan, ganggua n, dan hambatan sosiobudaya, dalam rangka me nuj u 
masyarakat yang ad il, makm ur, dan mcnjadi masyarakat madani yang 
diridhai Tuhan Yang Maha Kuasa. berdasarkan filsafat hidupnya yairu 
Pancasi la dan bhinneka tunggal ika. 1 Paling tidak kita telah mengalami tiga 
fase perubahan pol arisasi, yaitu masa Orde Lama dari tahun 1945 sampai 

1Pada dckadc-dekadc awal abad kcdua puluh satu ini . bangsa lndo m:sia sedang g iat
g iatnya mcmpc11ahankan. memahami. mcnghayati kt:mbal i cmpat aspek J..cbangsaan. Empat 
asp.:k itu adalah: (a) Pancasila. sebagai ideologi bangsa lndon..:sia. (b) Undang-undang Dasar 
1945. yaim landasan konstitusional bangsa Indones ia. (c) bhi11neka nmggaf ika. yairu gagasan 
tentang kcsatuan bangsa dalam keanckaragaman sosiobudaya: dan (d) Ncgara Kcsatuan 
Republik Indonesia (N KRI ) sebagai ncgara bangsa yang didirikan mengikuti proses scjarah 
yang panjang dan tekacl yang bulat dari semua \Varga negara untuk mcmpertahankannya. 
dalam dimensi wakm clan ruang ya ng terus bergerak. berubah. namun pcrlu juga dipdihara 
kesinambungannya. 



1966; kcmudian masa Ordc Baru dari tahun 1966 sampai 1998: dan kini Era 
Rcformasi sejak 1998 sampai sekarang. 

Pada Era Reformasi in i,orang yang mencoba mengc1o1a dcmokratisasi, 
maka ia harus menyadari babwa pemerintahan ada di Iangan rakyat. Era in i 
ditandai dcngan isu bak asa i manusia. otonomi daerah ("" emi federal .. ) yang 
awalnya berlandaskan pada uni taria nisme, yang dampaknya memunculkan 
terutama masa1ah koru psi. Dampak dari demokratisasi mi ada1ah 
''instabi litas" politik. yaitu setiap kelompok memak akan kehendaknya 
dalam berdemokrasi. M unculnya keccndcrungan ta\\ uran pclajar. 
holiga ni sme da1am sepak bola dan olahraga 1a innya, perkelahian antar 
kampun g, pertentangan antar dan interagama, perang antar suku . dan lain
lain. Keadaan yang sedemik ian rupa apabila tidak dikelol a dengan baik. akan 
mengakibatkan d isintegra i bangsa, yang akibatnya akan dirasakan olch 
generas i sekarang dan akan datang. Oleh karena itu, perlu ditilik dan 
diterapkan kemba li nilai -ni lai kebangsaan itu yang dicontobkan oleb para 
pahlawan kita. baik dari ti ngkat daerah maupu n nasional. 

c lain perl unya mengc lola permasalahan di dalam negeri, kita juga 
perlu melihat tatanan duni a global sekarang ini , yang lazim discbut dengan 
globa li sasi. yang kemudiannya muncul lagi istilah glokal isasi. Globalisas i 
adalah kenyataan sosial balnYa dunia menjadi sebuah "kampung .. saja. 
karena perkembangan tcknologi komunikasi. Akhirnya batas-batas bangsa, 
etnik. ras. dan budaya menjadi tidak tegas dan jelas. Dalam konteks 
globali asi sekarang ini. tantangan yang mencakup semua aspek kchidupan. 
begitu derasnya menggcrus setiap ind ividu dan kclompok manusia . 
Globa li sasi da lam satu s is i menawarkan kemajuan kcbudayaan, namun el i 
sisi lain j ika suatu kebudayaan tidak kuat idcntitasnya ia akan mengalam i 
degradasi dan pe1uruhan. 01eh karcnanya setiap kebudayaan masyarakat di 
dunia sckarang ini , harus memiliki idcnti tas atau jatidiri yang kuat. termasuk 
kebudayaan masyarakat N usantara. 

ituasi g lobalisasi terus mencrus mcnyuguhkan keadaa n politik 
.. pertcntangan ... yang bisa berupa peperangan ideologi. politik kepcntingan. 
perebutan hegcmoni, pcrcbutan wi1ayah, pcrebutan sumber-s umber daya 
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alam (terutama minya k bumi . gas. dan pertambangan). dan lain-lainnya. 
Dalam rea litas sekarang, persaingan antara ideologi komunis (dan o ialis) 
dengan liberalisme mcmang sudah mulai mereda, tctapi muncul ide benturan 
peradaban (clash civilization) yang terbawa-bawa sampai ke tingkat 
pcperangan yang berdampak global. Begitu pula dcngan permasalahan nuk lir 
yang tidak habisnya, juga permasalahan perebutan wilayah eperti perebutan 
Pulau Ma lvinas (falkland) antara Inggris dan Argentina, perebutan Pulau 
Spratley antara China, Filipina, Malaysia, dan lainnya. Perebutan Pulau 

akhalin antara Rusia dan Jepang. Begitu juga masa lah Sabah yang menjadi 
rebutan antara Malaysia dan Kesultanan Sul u (F ilipina). Ada juga masalah
masalah separatisme seperti di Chcchnya, Kashmir India, I rland ia. 

ikaragua. dan lain-lainnya. Ada juga masalah pol itik di Timur Tengah. 
cperti hubungan Pale tina dan Israel. masalah dalam negeri lrak. nuklir di 

Iran, masalah dalam negeri Mcsir, masalah Kurdi , Suriah, Myanmar. Korea. 
dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Belajar dari kenyataan global seperti itu. tampak bah\\·a dunia ini tidak 
pernah sunyi dari peperangan dan persaingan apa saja, yang berasa l dari 
hasrat manusia untuk berkuasa dan menguasa i sesamanya. Ini adalah 
dimensi yang sejak awal diciptakan Tuhan, se iring diciptakannya man usia 
dan semua makhluk. Un tuk itu ki ta harus ··mcmbaca .. keadaan ini dan 
membuat kebijakan yang baik bagi di ri pribad i. kcluarga, etnik. masyarakat. 
bangsa. umat manusia, dan semua makJ1luk ciptaan Allah. 

Dalam menghadapi global isasi ini. kita bangsa Indonesia dapat 
mengambil nilai-nil ai perjuangan para pemimpin dan pahlawannya. juga 
kcarifan-kearifan lokal dan nilai-nilai humanisme uni versa l agama. 
Demik ian pula masyarakat Melayu. Kebudayaan Melayu dalam realitasnya 
menyumbangkan bcrbagai hal dalam rangka integrasi. seperti bahasa 
pcrsatuan Indonesia, pertuturan, pakaian nasional, dan tentu saja bcberapa 
pahlawan nasionalnya, seperti Raja Ali Haji dari Riau dan Tengku Amir 
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Hamzah (yang menjadi fokus kajian utama dalam buku ini) dari umatera 
Utara. 1 

Dalam menghadapi perubahan zaman. yang bcrgantung kepada 
dimenasi ruang dan \\'aktu. rnaka masyarakat Melayu menggunakan apa 
yang disebut adat. Scbagaimana yang telah digariskan olch para lcluhumya. 
budaya Melayu dikonsepkan sebagai adat bersendikan syarak dan syarak 
ber cndikan kitabul lah (ABS-SBK ). Melalui kon ep ini . masyarakat Melayu 
mengambi l asas universa l dalam Islam. yang dibimbing dan diarahkan oleh 
Allah. 

Dcngan kcadaan yang sedcmikian ini. maka sa lah satu upaya masyara
kat Melayu pada saat sekarang adalah menguatkan jat idi rinya dalam 
mcnjalani kchidupan sehari-hari , yang berakartunjangkan kcpada pcradaban 
Mclayu. ilai-ni lai Mclayu Islam ini dapat digali dari adat-istiadat Melayu. 
yang terangkum dalam tetrapartit adat. yaitu: (I) adat yang sehenor adat. 
merupakan hu kum alam yang diturunkan oleh Allah SWT. rni salnya adat api 
mcmbakar, adat air membersihkan, adat matahari terbit dari timur, adat 
manusia berkawin dcngan la\\'an jenisnya. adat kcrbau mclenguh. adat 
kambing mt:ngcmbik ; (2) adat yang diadatkan, yaitu sistcm kepemimpinan 
dalam budaya Melayu, Tuhan memberikan kepcrcayaan kepada manusia 
sebagai khalifah di muka bumi. yang diterjemahkan dcngan sultan (atau 
sekarang prcsiden dan perdana menteri ) sebagai pcmimpin ncgara, kcmudian 

::Dalam kontcks peradahan di 'L1santara. budaya wlclayu tclah mcnyumbangkan nilai
nilai intcgrasi yaitu pcnyatuan secara hudaya berbagai etni k yang tcrschar di 1 usamara ini . 
Yang pa ling mcnonjol ada lah bahasa Mclayu sebagai bahasa pengantar atau lingna .fi·w1ca. 
Bahasa Melayu scjak 3\\al menjadi sarana komunikasi antaretnik yang hcragam d i usantara 
ini. namun mcrcka juga sadar akan adanya kebersamaan budaya dan ras. Dalam hal dcmikian. 
mal-a untuk mcng intcg ras il-an kcbcrsamaan tersebut. rujukannya adalah hudaya M.:layu. Kc 
masa depan sangatlah mung kin bahwa Melayu akan menjadi cull/Ira ji-anca atau budaya 
pengantar antarctnik di usantara ini . Polarisas i ke arah itu tampa!- dengan munculnya 
berbagai genre scm bud a) a ~epeni Orkes :\lela) u (0.:\ l.}. dangdut. tcpung ta \\"ar. pcnggunaan 
pantun dan talihun sccara masif. slogan sepeni orang benuah (dalam bahasa Ja\\a u ong bejo ) 
mcngalahkan orang pintar. pcpatah-pcpatah Melayu. dan ha l-hal scjcnis lainnya. 
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didukung oleh para pemimpin politik (szmsah) yang terdiri ala ek ckurif. 
lcgislati f, yudikatif, kemudian pcmimpin kawasan ubordinasi suatu ncgara 
(misalnya gubernur. wa likota. bupati. kepala desa. lurah. kepala rukun 
\\·arga. rukun tctangga. dan lainnya). begitu juga setiap ayah ada lah 
pemimpin bagi rumah tangganya. cbagai unit terkccil pemerintahan dalam 
budaya Melayu. 

Sclanjutnya adalah (3) ada! yang terodat. yang dapal dimaknakan 
sebagai kegiatan manusia. yang awalnya adalah sebagai sebuah kebiasaan 
dan lama-kelamaan karena menjadi bahagian yang tidak tcrpisahkan dari 
hidupnya maka ia menjadi adat. Misalnya dalam beberapa abad dalam 
kebudayaan Melayu, pakaian adatnya menggunakan destar--namun e udah 
itu, karena terdapat kebiasaan memaka i tengkuluk (peci) maka tcngkuluk ini 
menjadi bahagian dari adat. Demikian pula nobat3 awalnya adalah ensambel 
mus ik yang diadopsi masyarakat Melayu dari pcradaban Persia. ) ang 
digunakan untuk penobatan sultan-su ltan Mclayu. Akhirnya ensambel nohar 
ini menjadi bahagian dari adat Me layu. 

3
Dalam kcbudayaan Melayu, kata nohat memili ki berbaga i makna. Di amaranyn adalah 

nobat adalah cnsamb~:l musik yang fungs i utamanya aclalah m~:ngiringi p..:nobatan raja-raja 
\llelayu. \ 'obut adalah musik yang menjadi lambang kcbesaran ncgara. dan ada hubungannya 
dengan struktur sosial. Sccara cmomusikologis. 1whm dipcrkirakan bcrasal dari Persia . 
Pcrkataan nobat berasa l dari ak::lr kata naha (pertabalan), naubul bcrerti sembilan alat musik . 
Kata ini kc mudian diserap rncnjadi salah satu upm:ara penobatan raja-raja Mela~ u. ,\ 'ohm 
yang dipcrcayai tclah diinstitusikan scjak zaman K..:sultanan Mclayu i\klaka pada abad 
kclima belas. Ensambel musik ini dapat memainkan berbagai jcnis lag.u dan orang. yang 
mcmainkannya dipdihara oleh kcrajaan dan disebut dengan orang kalur (kalau). Alat-alat 
musik nollllf dipercayai mempunyai daya magis tcrtentu. dan tidak scmua orang dapat 
menycntuhnya . .\'oha1 menjadi musik adat-istiadat eli istana-istana Panani. i\ lelaka. Kedah. 
Perak . .lohor. Sclangor. Terengganu. Deli. dan . Serdang Sumatcra Utara. dan lain-lain. t\lat
alat musi k nubm yang menjadi dasar aclalah: gellllong. 11ajiri. dan J?Ong. amun. semnai. 
noba1 hewr dan kecil. dan gellllang 11ekam juga dipergunakan. Arti Jain "-ata 110hat adalah 
penabalan tenttama pcnabalan raja-raja. Kata ini sinonim dcngan pcndaulatan atau 
pengang.katan. 
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Yang tcrakhir (-+) ada! isliada!. yaitu akti\ ita. budaya l'vlelayu yang 
sela lu diart ikan sebaga i upacara atau seremonial. Misalnya upacara 
mclcnggang pcrut. upacara mandi Sya fa r. upacara pcrkawinan, upacara 
khitanan. upacara k.hatam Qur·an. upacara melepa lancang. upacara dalam 
pcrninangan. dan lain-lainnya. Adat dalam masyarakat lelayu ini, etelah 
era Is lam, maka sebaga i asas yang paling da ar adalah agama Is lam. yang 
terccnnin dari konscp: adat bersendikan yarak- ) arak bcr!>cndikan 
ki tabullah . • ) arak an in) a adalah hukum Islam yang d1pandang paling 
uni versa l, selalu juga elisebut dcngan syari'at atau syar' i. K1tabu ll ah yang 
dimaksud adalah Kitab Al-Quran. yang sebenarnya ''mcncruskan'" kitab
kitab Allah cbelumnya yaitu : Zabur. Taurat. dan lnj il. 

Ni lai-nilai Melayu Islam ini juga dapat ditcroka dan eliambil elari para 
pahlawan Mclayu, yang tetap rclevan diterapkan pada scpanjang zaman 
kehidupan ma yarakat lclayu. Pahla\\'an Melayu yang namanya teru hidup 
dan melekat di hati orang-orang Melayu sampai sekarang ini. di antaranya 
ada lah Hang Tuah dan audara-saudaranya Hang Jcbat. Hang Kest uri. Hang 
Lekir. Hang Lekiu. , ang hidup di masa Kesultanan Mela) u Melaka. Dalam 
kontcks Indonesia. kita mengcnal Tuanku Tambu ai. Tuanku Rao. Tuanku 
Imam Bonjol, Raja Ali Haji, Tcngku Amir Han1Zah, dan lain-lainnya. 

1\mir llamzah adalah co rang pahlawan Mclayu yang I ingkup 
pe1juangannya melua secara nasional bahkan ccara interna ional. 
kllu!>usnya eli Dunia Melayu. 1\pa saja ni lai-nilai keteladanan yang menarik 
yang dapat kita pelajari elari corang Amir Hami'a h. baik eli masa ia hidup 
hingga meninggal. dan ampai kc masa kini? 

Menurut pcnulis, Ami r Hamzah adalah seorang pahlawan yang memang 
dihad irkan Tuhan untuk za mannya, dan nila i-ni lai yang ditinggalkannya 
tctap berkcsan kuat dan semak in da lam. dari masa kc masa. Ia adalah 
scorang pemikir dan pelaku kebuelayaan yang krcatif' dan bijaksana 
mcngolah warisan tradisi masa lalu, ke masa transisi . dan kc masa dcpan. Ia 
hidup dalam budaya rradisi Melayu. kemudian ber inggungan dengan 
budaya Eropa yang dipandang rasional dan "maju ... Ia juga hidup antara 
dunia Kesultanan Mclayu dcngan segala adat dan aturan tradisinya di satu 
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SIS! . erta cita-cita mendirikan negara bangsa yang berlatar nasionalismc dan 
demokrasi, di sisi lainnya. Ia juga denga n bijaksana menggunakan roh 
menyiasat budaya (intiqat) da lam Is lam, yang diterapkannya untuk 
mengadun/ meramu berbagai budaya duni a. dalam rangka tauhid kcpada 
Allah. Maka tidaklah mcngherankan apabila dalam gagasan dan tcrapan 
katya-karya seni beliau tcrgambar dengan jelas ak ulturasi antara tradisi 
Melayu. Persia. Arab, India. sampai juga Eropa. 

Amir Hamzah dalam memperjuangkan berdirinya negara na ional 
Indonesia, tidak lupa menggagas, pentingnya bahasa nasional ya itu bahasa 
Indones ia yang berakar dari kcbudayaan Melayu. Beliau juga ya ng 
mempelopori penggunaan bahasa Melayu da lam sastra Indonesia. Bcrkat 
petjuangan yang sedemikian rupa ini, maka dampaknya bukan hanya 
dilakukan oleh para tokoh budaya dan politik di Indonesia saja. tetapi juga 
sampai ke Malaya. Brunei. Singapura. dan berbagai kawasan di s1a 
Tenggara. 

Hal yang menarik lainnya dari sosok Amir Hamzah adalah 
kepribadiannya. Ia ada lah bangsawan yang tidak menonj olkan garis 
kentrunan dan derajat kcbangsawanan. la lebih mcmilih menjadi manusia 
yang "biasa-biasa" saja. Tidak menggunakan derajat Tengku di depan 
namanya. Ia juga merakyat dan disenangi masyarakat. lni adalah 
pemahaman dan penghayatan beliau terhadap ajaran agama Is lam. bah\\a 
Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa untuk aling 
mengenal sesamanya. dan yang paling mulia di sisi Allah adalah mcreka 
yang bcrtakwa. bukan derajat kebangsawanannya. Ia suka menyendiri untuk 
berkontemplasi terhadap nasib bangsanya di masa depan, yang kemudian 
dituangkan da lam puisi dan gagasan kebudayaannya. 

Am ir Hamzah ada lah sosok yang sangat mendukung kontinuitas dan 
perubahan kebudayaan dan menjaga harmoni serta konsistensi intt.:rnal 
kebudayaan. Bahwa baginya sistem-sistem sosial dan budaya yang bcrlaku 
di tengah masyarakat. merupakan basil keari fan masyarakat pendukungnya 
yang telah teruji o leh ruang dan waknt. Ketaatan terhadap sistem budaya ini 
dibukt ikannya, kctika ia cdang menimba ilrnu di salah satu rakultas hukum 
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di Jakarta. ia diperintahkan pulang o leh Su ltan Langkat yang juga adalah 
pamanda beliau. untuk kawin dengan Tengk u Kamaliah. la pun tidak 
meno lak dan me nyetujuinya. lni adalah bentuk kcsadaran dan ketaa tan akan 
ajaran adat M e layu, yaitu biar mali anak asaljcmgan mali adat. Maknanya 
adalah jangan sampai kebudayaan da n s istemnya mati dcmi kepentingan 
ind ividu atau golongan ten entu. 

Sclain itu, kalau pahl awan biasanya ccndcrung bergcrak me nentang 
penjajah denga n rnengangkat senjata, dan bergcrilya di daerah pe1j uangan, 
maka Amir Han1Zah dianugerahi Tuhan untuk be1juang melalui pedangnya 
berupa ··mata pena ... Art inya ia menul iskan perjuangannya in i melalui 
tulisan, berupa karya-karya sastra. Namun bc liau juga giat me lakukan 
pe1juangan di lapangan untuk keme rdekaan Indonesia. Ia semasa di Jawa 
giat melakukan kegiatan mengintegras ikan masyarakat untuk menuj u 
Indonesia merdeka. la pemimpin Pe muda Indonesia di Surakana. 

Selain itu, di benak sebahagian besar kita. ka lau pahlawan biasanya 
berjuang dalam bidang tcr1entu saja, maka sosok Amir Hamzah sebagai 
pahlawan bergerak di berbaga i bidang kehidupa n masyarakat. Di antaranya 
adala h bidang sastra dan budaya, politik , agama, dan pendidikan. 

Da lam bidang sastra da n budaya Amir Ha mzah mempe lopori be rdirinya 
majalah sastra, sebagai sarana menyampaikan gagasan kebudayaan. Seperti 
diketa hui dalam scjarah, sejak tahu n 1920 tcrdapat maj a lah yang memuat 
kara ngan be rupa cerita saj a , atau memuat karya sastra, seperti majalah Sri 
Poestaka ( 19 19- 194 1 ), Pandji Poestaka (19 19-1 942), Yang Sumatra ( 1920-
1926). dan la in- la in. Namun sampai awal dasawarsa 1930-an ni at para 
pengarang dan sastrawan untuk mene rbitkan scbuah maja lah yang khusus 
beri si kebudayaan belum tcrlaksana. Dalam konteks ini, maka pada tahun 
1930 tc rbit majalah Timboel (1 930-1933) ya ng p ada awa l penerbitannya 
menggunakan bahasa Belanda. amun dua tahun kemud ian. yai tu 1932 
terbit pula dala m edi si bahasa Jndonesia, dengan redakturnya Sanusi Pane, 
yang kela k menjadi sahabat Amir Hamzah dalam menegakkan kedaulatan 
sastra Indonesia. Di lain s isi. pada tahun 1932. Sutan Takdi1· A li syahbana 
(ST A) yang pada masa itu benugas di Balai Pustaka. mcnerbitkan rubrik 
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.. Menuju Kesusastraan Baru·· dalam Majalah Pa11c(ji Poeswka. Kemudian 
Armijn Pane dan T A bcrhasil mcncrbitkan majalah Poedjangga Baroe 
( 1933- 1942) dan ( 19-1-9- J 953 ). 

Pacta edisi awal (perdana) yang ct itandalanga i oleh Armijn Pane. Amir 
Hamzah, dan Sutan Takdir Alisyahbana. majalah Poedjangga Baroe ini. 
dijela kan bahwa: ··Dalam Laman kebangunan ckarang ini pun kesusastraan 
bangsa kita mempunyai tanggungan dan kcwajiban yang luhur. fa 
menjelmakan semangat baru memenuhi masyarakat kita. ia harus 
menyampaikan berita kebcnaran yang terbayang-bayang dalam hati egala 
bangsa Indonesia. yang yak in akan tibanya masa kcbesaran itu:· 

Dalam era Pujangga Baru, ada dua penya ir yang dikenal bcraliran 
religius. Yang pertama adala h Amir Hamzah dan yang kectua adalah J.E. 
Tatengkcng. Amir Hamzah mempolarisasikan nilai-ni lai yang ber umber 
dari ajaran agama Islam. ementara J.E. Tatengkeng membawa nilai-ni lai 
Kristen dalam karya-karyanya. Dua orang penulis ini, menulis karya-karya 
sastra berupa puisi dan prosa. Keduanya pun pacta masa perjuangannya lebih 
dikena l ebagai pcnyair. Amir Han1Zah terma ·uk penyair yang produktif 
mengha ilkan karya-karya sastra. Jadi Amir Hamzah termasuk pelopor puisi 
relig ius cti kawasa n ini . 

Amir Han1Zah tidak hanya berj uang di bidang sastra dan budaya. akan 
tetapi juga berjuang di bictang politik. lni dapat ctibuktikan melalui 
aktivita nya semasa zaman pcrgerakan yairu tahun 1924-1 928. Beliau dengan 
tulisan-tulisannya, bersama dcngan dengan jutaa n rakyat usantara lainnya. 
mempunyai satu c ita-cita untuk mencapai Indonesia merdeka. yang elama 
ini dijajah oleh Bclanda. Pcrjuangan politik yang dilakukan Amir ll amzah 
tidak cukup hanya dengan duduk dan berdoa saja, tetapi ia terlibat ecara 
Iangsung dal am lapangan politik yang scdang bcrgolak. 

Pcrjuangan politik Amir Hamzah rumbuh dan berkembang scjak ia 
menuntut ilmu dan berscko lah di Jawa. yang terkonsentras i di olo dan 
Jakarta (Batav ia). Sedangka n perjuangannya da lam bidang sastra dan budaya 
yang ditempuhnya adalah jalan yang sudah tcrbawa lahir dan kcmuctian 
berkembang seiring dengan siwasi dan kondi si zaman pergerakan waktu int. 
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Lingkungan osial bcrupa budaya Melayu di Langkat. budaya Sumatera 
Timur. dan budaya kcbangsaan di Jawa, membentuk karaktcr dan pribadi 
beliau. 

Scbagaimana dikctahui. bahwa dacrah Langkat merupakan pusat 
keagamaan di Sumatera Timur atau Sumatcra Utara masa kini. Kawa an ini 
adalah pusat tarekat Naqsyabandiyah yang jcmaahnya selain Indonesia juga 
Malaysia. Singapura, Brunai Darussalam. Pattani , dan lainnya . Agama Islam 
adalah agama resmi Ke ultanan Langkat pada masa itu. Agama is lam di 
kawasan ini adalah bcral iran Sunni khususnya Madzhab Syafi' i. Amir 
Han1Zah dalam karya sastranya se lalu bcrisikan ajaran-ajaran Islam. yang 
mengagungkan Allah, cbagai Tuhan seru sckalian alam, pcncipta langit dan 
seisinya. Nabi Muhammad yang mengemban ajaran Islam. memfungsikan 
ni lai-nilai un iversal Is lam. 

Petjuangan Amir Hamzah lainnya adalah di bidang pendidikan. 
Mcsk ipun ia putra Langkat. Sumatera Timur . .J ia tidak segan-segan bclajar 
kc pulau Jawa, yang pada masa itu dianggap sebagai pusat pendidikan di 
Indonesia. Pcndidikan sekolah dasar yang pernah dilaluinya adalah !loge 
Jmlische School (HIS) yaitu sekolah dasar 7 tahun di Tanjungpura dan tamar 
tahun 1924. Pendidikan seko lah agama Islam pernah di tempuhnya di 
Sekolah Agama Islam Maktab Putih yang terletak di halaman Mesj id Azizi 
Tanjungpura. Selepas saja menamatkan studinya di IllS. ia melanjutkannya 
ke Meer l..Jitgebreid Lager Ondenrij (MULO) ya itu setingkar dcngan 

~ lstilah umatera Timur atau dalam bahasa lk landa Ou,krll wm Sumarra d an dalam 
haha~a lnggri s t:as rcoasr '!l Sumarra. adalah salah satu Ajileeling arau Kcresidcnan di masa 
pcm..:rintahan kolonial Beland<!, ketika mcmerintah jaj ahannya y aitu Hindi<! Belanda. Wilayah 
Sumatcra Timur ini agak bcrbeda dcngau Provins i Sumatcra Utara. Sumatcra Timur 
mencakup ka" a~an Tamiang. Langkat. Deli. Scrdang. Batubara. ihahan. Bilah. Pane. 
Kotapinang. Kualuh. dan ~cputamya. :ang berada eli pesisir timur pulau Sumatcra. yang 
bentuk nya membujur secara m iring dari arah baral laut ke tcnggara. Pada masa scl-arang 
Provi nsi Sumat.:ra Utara. mcncakup schahagian bcsar wi layah A.fdeelillg Sumatcra T imur 
ditambah Kercs idenan Tapanuli. Terdiri da ri 3-l kabupaten clan kota. (kngan masyarakatnya 
yang ~angat hctcrogen dan multikultur. 
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Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SL TP) sekarang. Setelah menamarkan 
pendidikannya di HI S, Am ir Han12ah pindah ke Binjai ke rumah orang 
tuanya di lstana Binjai (sekarang Jalan Amir Han12ah, istana tersebut telah 
terbakar pada masa .. Rcvolusi Sosial'' 1946). Pertama sekali ia duduk di l'Oor 
klas. kemudian ke kelas I sampai kelas II hinga tahun 1928. Pendidikan 
kel as Ill MULO ditamatkannya di Batavia (Jakarta sekarang) tahun 1929. 
pada Christelijke MULO (seko lah MULO Swasta Kristen Katolik). Selepas 
itu ia melanj utkan studi ke Algemene Middlebare School (Al\IIS ) pada 
Jurusan Oosterse r!(deling (Jurusan Sas1ra Timur) di kola Surakarta. Ia 
menamatkan st-udi di /\MS Solo ini tahun 1932, dan akhirnya ia dipanggil 
pulang ke Langkat tahun 1935. Pendidikan yang diperolehnya ini. kemudian 
d i beri kannya kepada semua orang terutama metal u i 1u I isan-tul isannya. 

Kalau di lihat lcbih holi stik dan general, Amir Hamzah sebenarnya 
memperjuangkan tcgaknya kcbudayaan Melayu, yang mcncakup semua 
unsur-unsur kebudayaan dan wujud kebudayaan. Ia bukan saja bergerak di 
bidang sen i (khususnya sastra dan bahasa), melainkan juga berj uang mdalui 
keterl ibatannya sebagai tokoh pergerakan Indonesia, begitu juga ia gigih 
belajar sampai ke Pulau Jawa. melakukan enkulturasi nilai-nilai agama 
Islam. mengolah berbagai peradaban dunia (seperti India. Timur Tengah. 
Eropa) bahkan ia pun sebagai Musl im tidak berhcnti mempelajari agama 
Islam saja tetapi agama lain, dan seterusnya_ Sehingga dapat dika1akan 
bahwa yang diperjuangkan oleh Tengku Amir Hamzah adalah tegaknya 
kebudayaan Melayu atau Nusanlara dalam arti luas. Ha l-hal ioilah yang 
dipcrjuangkan Tengku Amir Han12ah se lama hayatnya, sementara ni lai-n ilai 
perjuangan itu tetap kekal hingga hari ini dalam dada masyarakat Indonesia. 
Dunia Melayu , Dunia Islam, dan masyarakat dunia. 
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Bagan 1.1: 
Keunikan Amir Hamzah scbaga i Pah lawan 

dalam Berbagai Ranah Perj uangan dan 
Kemampuan Menyiasat Zaman 

Sastra 

Puis I 
Pros a 

Indonesia dan 
Ounia Melayu 

Nasionalisme 

India 

Timu r Tengah 

Globaii!Hl5i 

Dengan Jatar belakang kepahl awanan yang sedemikian rupa, maka kami 
para penul is akan mengkaj i sosok Amir Hamzah ini mclalui mu ltidis iplin 
ilmu, terutama berfokus pada tiga hal: (a) gagasan, (b) petjuangan, dan (c) 
karya-karyanya . Gagasan atau ide-ide beliau akan dikaj i mela lui ilmu 
budaya. Kemudian sepak terjang perjuangan Amir Hamzah akan dikaji 
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melalai disiplin sejarah. sosial. dan budaya. ementara itu. karya-karya 
be liau yang bcru pa sastra akan dikaji rnc lalui pendckatan sernioti k (bai k itu 
semiot ik dari perspektif Melayu atau scrniotik dari ilmu budaya Barat ). 
Dengan langkah-langkah yang edemikian rupa, diharapkan akan dapat 
mengkaj i sosok Amir Hamzah dalam dirnensi yang holistik. lengkap. 
alam iah (natural). dan berdasar pada fak ta sosial dan budaya. 

1.2 Pendekatan Llmu Sejarah, Sosial, Budaya, dan Sastra 
Melihat pentingnya Ami r Hamzah ebagai pahla\\ an na ional dan 

Dunia Melayu 1111 , maka dalam rncngkaji eksistensinya salah sa iLI 
pendekatan yang laz im dilakukan adalah melalui ilmu sejarah. Bahwa Amir 
I lamzah dalam realitasnya menort::hkan scjarah gcmi lang bagi terbcntuknya 
negara ini kelak. mclalui kegiatan kepcmudaan dalam rangka integra i 
bangsa. Selain itu, bel iau j uga mcnggagas bahasa nasional ket ika menjadi 
ebuah ncgara bangsa, maka bahasa kebangsaan kita adalah baha a 

lndone ia . 
Pada dasarnya, makhlu k yang di scbut manu ia itu. berada di dalam 

ruang dan waktu yang ditempuh selama hidupnya. termasuk Amir 1-lamzah. 
Untuk mengembangkan peradaban atau twnadzmn ya .5 manusia belajar. baik 
secara fo rmal maupun in fo rmal. Manusia juga selalu belajar dari scjarah. Di 
Indonesia kita e ring mcngucapkan dan menghayati frasc: behy'arlah dori 
sejarah. atau jangan sekali-kali melutwkan sejarah. Sadar atau tidak 
manusia terikat oleh scjarah, baik dalam Ii ngkup pribadi, kelompok kecil 
epet1i keluarga. masyarakat de a. maupun yang lebih besar dalam kelompok 

bang a. perh impunan bangsa. atau masyarakat dunia. cgara dan bang a 

51stilah tauwdtllt laLim digunakan dalam kchudayaan Melayu. yang mcrupakan 1-.ata 
unsur erapan dari bahasa Arab. :O.. Iakna kata ini adalah sinonim dengan kata culab atau 
peraduhwt. yang dapat dianil..an sebagai unsur-uthur kebudayaan yang halus. tinggi. dan 
maju dari scbuah kcbudayaan. lstilah ini memiliki kcsamaan dengan kflla sil·ili.lmi dalam 
kebudayaan Barat. Kalau berhicara peradaban. dalam konteks manusia di dunia ini. hiasanya 
akan mcrujuk langsung kepada peradahan-peradahan scpeni: Oriental. Oksid.:ntal. Inca. 
Persia. Romawi, Yunani . Indus. Mahcnyo IJaro. llarappa. dan lain-lainnya. 
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Indone ia mi sa lnya. terbentuk dari proses sejarah budaya yang kompleks. 
Berbagai macam inovasi dari dalam atau pengaruh dari luarc' dalam bentuk 
penjajahan atau pengaruh pemikiran dan idcologi , membentuk negara 
Indonesia. Selain itu, perang dan pcrdamaian j uga sering ditorehkan dalam 
sejarah. dan pengaruh sosialnya di rasakan setiap anak bangsa. Demikian 
pentingnya sejarah bagi umat manusia. 

Kcmudian kita pun bertanya: "Apa itu sejarah?" Pcrtanyaan ini scring 
di lontarkan baik o leh kalangan awam maupun para ilmuwan sejarah, sosial, 
dan budaya ini. memiliki berbagai makna. Menurut Poer\\'adarminta ( 1951) 
kata scjarah memiliki ani : (I) si lsil ah. asal-u ul. susur galur, con tohnya 
dalam Sejarah Raja-raja Melayu, "'Sekarang engkau tahu akan sejarab 
dirimu dan kehinaan turunanmu.'· (2) Kejadian dan peristiwa yang benar
benar telah terjadi pada masa yang lampau. Contoh: Sckal ian itu adalah 
sejarah yang tidak di sangsikan lagi kebenarannya. (3) llm u pengctahuan. 
cerita, pelajaran tentang kejadian dan peristi wa yang benar-benar telah 
te1jadi pada masa yang lampau. Contoh: mempelajari scjarah kebudayaan 
Indonesia. Sejarah Indonesia karangan Sanusi Pane, dan lainnya. 

. ' Lcbih jauh lagi, kata sejarah secara hartiah berasa l dari kata Arab ( •--+--
sajaratun) yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab send iri. sejarah di sebut 

6 Dalam kajian-kaj ian budaya, perubahan dan kontinuitas biasanya berdasar kepada 
geliat yang berasal dari kebudayaan iru send iri. yang digcrakkan olch para pemik ir budaya. 
sastrawan. scniman. ah li filsa la t. tokoh adat. dan lain-lainnya. Perubahan dalam kdlladayaan 
rerjadi karena manusia ingin se la lu mcnyesuaikan diri dcngan perubahan zaman dan tcmpat di 
mana ia berada. Pcrubahan-pcrubahan yang berasal dari dalam ini lazim diso.:but dengan 
inomsi. Mclalui inovasi ini pula tcrcipta hcrbagai hasil kcbudayaan yang baru atau tetap 
berdasar kepada kcbudayaan lama. namun bcrbagai bo.:nlllknya dipo.:rbaharui . . clain ina. 
manusia sating berintcraksi amara esamanya. Dalam hal ini. imeraksi dan komunika i antara 
manusia yang berbcda kcbudayaannya dan kl:mudian sa ling --meminjarn .. kebudayaan yang 
di tcmuinya menjadi bahagian clari kcbudayaan miliknya. lazim discbut dcngan proses 
akulturasi. Proses kcbudayaan yang di sebut akul rurasi in i ada lah hila terjadi dua atau lebih 
kebuda~ a an menjadi salll budaya bam. yang di dalmn) a masih mengandung kcpribadian dan 
idcmitas masing-masing budaya yang men) atu secara padu. 
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rarikh ( ~ ,..: ). Ada pun kata rarikh da lam bahasa Indones ia artinya kurang 
lebih adalah waktu atau penanggalan. 

Kata sejarah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu 
syajararun, yang berarti pohon. Dalam bahasa as ing dijumpai kata-kata yang 
semakna dengan sejarah. misa lnya hisroire (Pe rancis), geschichte (Jerman). 
hiosrorie atau geschiedenis (Belanda), dan histOJ:t· ( lnggris). lstilah hisroria 
dalam bahasa Yuna ni berarti pengetahuan yang diperoleh dari pe nelitian 
dengan cara me lih at dan mcndengar. Termino logi ini berarti keterangan 
yang s istematis dari sej um lah renomena atau gejala a lam. terutama mcngenai 
umat manusia. yang bersifat kronologis. sedangkan berbagai gejala alam 
yang tidak kronologis, digunakan isti lah dalam bahasa Latin scienria atau 
science. kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi sains ( Ibrahim 
A lfian. 1994:2). 

Seorang pakar sejarah dari Amerika Serikat, yang bcrnama Garraghan 
(1957) menyatakan bahwa yang dimaksud sejarah itu memiliki tiga makna. 
yaitu: (a) peris tiwa-peristi wa mengenai manusia pada masa lampau: juga 
aktualitas masa lalu : (b) rekaman mengenai manusia di ma a lampau atau 
rekaman tentang aktualitas masa la mpau; dan (c) pro es atau teknik 
membuat rekaman sejarah. Ketiga aspek sejara h tersebut. berkaitan erat 
dengan disiplin ilmu pengctahuan. Sccara lengkap penu li kutip sebagai 
berikut. 

The tenn hi story stands for three related but sharply differentiated concepts: 
(a) past human ~vents: past actuality: (b) the record of the same: (c) the process or 
technique of making the record. 

The Greek taror){a. which gives us the Latin historict. the French histoire. 
and Eng lish histUJ:r. originally meant inqui ry. investigation, research. and not a 
record of data accumulated thereby- the usual present-day meaning of the term. 
It was onl y at a later period that the Greeks attached to it the meaning of··a record 
or narration of the results of inqui ry:· In current usage the tenn histOIT ma} 
accordingly signify or imply any one of three things: (I) inquiry: (2) the objects 
of inquiry; (3) the record of the results o f inquiry. corresponding respectively to 
(c). (a). and (b) above (Garraghan. 1957:3). 
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Para ilmuwan sejarah kadang sering lupa. bahwa untuk mcnulis atau 
merekam sejarah rernyata ridak semudah yang dibayangkan masyarakat 
awarn. Scjarah adalah salah satu dis iplin ilmu, yang mcnghendaki proses
proses ilmiah baik dalam penelitian. pengumpulan data, analisis data, dan 
penuli san sebagai basil penelitian sejarah . Kcgiatan kcilmuan s~jarah ini. 
paling tidak mcncakup dua hal penting, ya itu teori scbagai scbuah hasil 
sa inti fik dan didukung oleh met ode yang merupakan tck nik kerja 
kesejarahan. Dalam hal ini baiklah dikaj i mengenai teori dan metode dalam 
ilmu cjarah. secara umum saja. 

Mcnurul pandangan "Bapak Scjarah" Herodotus, scjarah merupakan satu 
kaj ian untuk menceritakan sek itar jatuh bangunnya seseorang tokoh, 
masyarakat. dan peradaban (Suntralingam. 1985:58). Mcnurut defi nisi yang 
dikemukakan olch Aristoteles. scjarah mcrupakan atu sistcm yang 
mengungkapkan kejadian secara alamiah dan tersusun dalam bentuk 
kronologis. Pada masa yang sama. menun1t bcliau sejarah adalah peristiwa
peri ti\\'a masa lalu yang mempunya i catatan. rckaman-rckaman. atau bukti 
bukti yang kuat. 

Menurut Co ll ingwood, sejarah adalah scbuah pcnelitian atau suatu 
penye lidikan terhadap hal-hal yang telah di lakukan olch manusia pada masa 
lampau (Col lingwood, 1995:2). Di sisi lain. Jones bcrpendapat bahwa 
sejarah adalah pcristiwa yang telah la lu dan benar-bcnar terjadi ( 1962:2). 
llmuwan sejarah kita, Sidi Gaza lba mencoba menggambarkan sejarah 
sebagai masa lampau manusia dan lingkungan nya yang disusun secara 
ilmiah dan lengkap, mencakup urutan fakta waktu terscbut dengan tafsi ran 
dan pcnjc lasan, yang mcmberi pengertian dan pengetahuan tentang apa yang 
terjadi (Gaza lba, 1966: I I). 

Dalam Kamus De 11·an Bahasa dan Pusroka dijelaskan bahwa sejarah 
ada lah sebagai asal-usul , keturu nan, sils ilah [dalam bahasa Melayu 
salasi lah], peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, 
kisah, riwayat. tambo. tawarikb. dan kaj ian atau pengetahuan mengenat 
peri tiwa yang telah te1jadi (Iskandar. 1996: I 0-W). 
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Pertanyaan apakah sejarah itu tem1asuk kepada sains (ilmu pengetahuan) 
dapat dijawab dengan tegas. walaupun kadang kala muncul respon yang 
negatif. Perbedaan opini terhadap lrasc pertanyaan tersebut biasanya 
berkaitan crat dengan kenyataan apa yang dilakukan oleh para sejarawan 
atau ilmu\\'an scjarah. John Burry ( 1903) menya takan bah,,·a scjarah 
termasuk ke dalam sa ins. tidak lebih dan tidak kurang. Goldwin mith 
( 1889) yang saat itu menjabat sebagai Prcsiden Asosiasi Sejarah Amerika. 
juga menyatakan bahwa sejarah dipandang sebagai sains. Pcndapat yang 
sama \\'alau dengan sedikit kritikan. diungkapkan oleh Bernard J. Muller
Thym ( 1942:4 1 dan 73): 

In practically a ll instances " h.:rc the clnim of his to!'} to be a science is denied. 
the den ial is based on the assumtion hat th.: tcnn scicnc.: necesaril~ denoes an 
exact science. Thus. for Hen!) Adams all ~c i cnces was the exact type .... In thc 
main or adams, hi story could become a sc ience only by ha ving its rigorous ly
operating and immutab le laws. 

Apakah yang dimaksud ai ns? Sebclum menja\\'ab pertanyaan tersebut. 
lebih baik dilihat konteksnya dalam ilmu sejarah. Scjarah, khususnya dalam 
praktik pendidikan secara konvensional dikelompokkan ke dalam "ilmu 
osial .'' sebuah disiplin yang perhatian utarnanya adalah mcngenai manusia 

dan hubungan sosialnya. Dalam ilmu sosial ini, tcrdapal berbagai di sipl in 
seperti antropologi, sosiologi. ckonomi, dan lainnya. Selanjutnya yang 
dimaksud sains. sepcrti yang dikemukakan oleh John F.X. Pyne ( 1926:20) 
adalah: "A systemized body or general tru ths concerning a definite subject 
matter and established by an cl'lic ient [ciTcctive] method." Artinya sains itu 
ada lah suatu bentuk kebenaran umum yang mengacu pada suatu bidang 
telaah dan clibentuk oleh metodc yang clcktif. Dalam kontcks ilmu scjarah 
sebagai ains, maka ada empat hal ya ng mendukungnya. yairu: ( I) ilmu 
sejarah mcmiliki s istcmatisasi sebagai scbuah disip li n ilmu. baik mencakup 
susunan. organisasi . maupun pengklasifikasiannya: (2) ilmu scjarah memiliki 
metode yang efektit: yaitu mctode yang bertuj uan memecahkan masalah
masalah kcsejarahan: (J) ilmu sejarah mcmi li ki bidang telaah atau lingkup 
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kajian tcrtentu: (-l) ilmu scjarah mcmiliki rumusan dalam mengacu kepada 
kcbcnaran umum yang sifatnya rasional (GatTaghan. 1957:39). amun 
dcm ikian ilmu scjarah scbagai sa ins masuk kc dalam ilmu sos ia l human iora 7 

bukan kc dalam ilmu eksakta. 
llmu\\'an Islam yang tem1asyhur. lbnu Khaldun ( 1336-l -l06 )8 yang 

telah mcnciptakan tcori-tcori ten tang sejarah dan ilmu-ilmu sosial dalam 
kitabnya yang bertajuk i\luqaddimah menyatakan tentang makna sejarah 
scbagai berikut. 

Sejarah adalah catatan lentang masyantkal umat manusia atau pcradaban 
dunia. tcntang pcrubahan-perubahan yang terjadi pada "atak-\\ atak ma,yarakat 
itu. ~epcrt i J..cliaran. kcramatamahan dan solidaritas go longan: tcntang rc\·olusi
n.:volusi. dan pcmbcrontakan-pcmbcrontakan olch scgolongan rakyat mclawan 
golongan lain dengan akibat timhulnya kerajaan-kerajaan dan ncgara-ncgara. 
dcngan tingkal bcnnm:am-macam: tentang macam-macam kegiatan dan 
J..cdudukan mang. baiJ.. unruk mcncapai pcnghidupannya. maupun dalam 
hcnnacam-macam cabang il mu pcngetahuan dan pcrtukangan. dan pada 

Dalam pcri~ti lahan kcilmuan di da lam bahasa Indonesia. ilmu sosial dan kcmanusiaan 
in i hvim diakronimkan dengan soslwm (sosial dan humaniora). Di da lamnya tcrmasuk ilmu
ilmu: ,o~io log i. antropologi. komunikasi. politik. manajcmcn. bahasa. sastra. ckonomi. :.cni. 
hukum. dan lain-lainnya. Scmcntara ilmu-i lmu eksakta dan r..:J..no logi lazim diakronimkan 
c!engan sai111ek (dari isti lah sa ins dan tcknologi). Di dalamnya tennasuk ilmu-ilmu: 
matcnwt ika. fi sika . kimia. biolugi. arsi tcktu r. si pi l. mcsin. kcdokH;ran . kcscha tan. kompulcr. 
teknologi infomw~i. indust ri . dan lain-lainnya. Kcdua kelompuk bcsar ilmu ini berinduk 
kepada libafar atau falsafah. 

' Dalam kontcks pcng.:mbangan il mu pengc1ahuan tli dunia 1111. Islam tclah 
menyumbangkan pnra ilmuwannya untuk kcmaslahatan umat manusia. lbnu Kltaldun dikcnnl 
sebagai ilmuwan so~ial. Sclain itu adala pula para liloSllf dan ilmuwan s.:ka li gus yang ahli 
dalam bcrabagi hidang ilmu. Di antaranya adalah: Jabbar Al-bibilly. lbnu . ina (di Eropa 
dikcnal dcngan . \ \ iccna). lbnu Rusyid (A\ eros). AI-K indi. A 1-Farabi. dan lain-lain. Pac!a 
masa-masa akhir ini. beb..:rapa ilmuwan Islam juga muncul. dalam rangka mencgakkan 
ajaran-ajaran Allah. Di antaranya adalah Jalaluddin Rumi. Sayycd llosen asr. Ali Syariati. 
dan la in- lainnya. 
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umumnya. lt:ntang s.:gala perubahan yang t.:rjadi dalam masyarakat karena watak 
masyarakat itu sendiri .... (Ibrahim Alfian. 2004:3). 

Dari berbagai definisi yang begitu banyak jum lahnya yang telah 
dikemukakan para ahli sejarah, maka Panitia Historiografi dari Dewan Riser 
llmu-i lmu Sosial di New York, menyimpulkan bahwa kata sejarah itu 
dipergunakan sekurang-kurangnya meliputi lima pengertian, yaitu sebagai 
berikut: (i) penyelidikan yang sistematis tentang gejala-geja la alam: (i i) masa 
Jampau umat manusia atau sebahagian daripadanya; (ii i) benda peninggalan 
masa Jalu dan tuli san-tu lisan baik yang sekunder maupun yang primer atau 
sebahagian daripadanya yang telah ditinggalkan oleh manusia: (i,·) penyel i
di kan, penyaj ian, dan penje lasan tentang masa lampau umat manusia (atau 
sebahagian daripadanya) dari benda-benda peninggalan dan tu lisan; serta (v) 
cabang pengetahuan yang mencatat. menyelid iki . menyajikan. dan 
menjelaskan tentang masa lampau umat manusia atau sebahagian 
daripadanya (Ibrahim Alfian, 2004:4). 

Ilmu sejarah dalam operasionalnya selalu memakai il mu-ilmu bantu 
(auxilia~y sciences). Di antara ilmu-ilmu bantu yang sering dipergunakan 
oleh para ilmuwan sejarah ada lah: fi lsa fat, bibliogra fi , antropologi, bahasa, 
geografi , kronologi, diplomatik, sigilografi. dan heraldri , palaeografi , 
arkaeologi. epigrafi , numismatik, dan gcnealog i. Demikian sekilas tentang 
sejarah sebagai ilmu. 

Dalam rangka kaj ian terhadap Amir Hamzah, ilmu sejaarah digunakan 
untuk menguraikan menurut dimensi ruang dan waktu kehidupan Amir 
Hamzah. lni mencakup masa kecil, sekolah, merantau ke Jawa (khususnya 
Surakarta). Kemud ian ke Batavia sckolah Fakultas Hukum. Juga 
hubungannya dengan Kesultanan Langkat di Sumatera Timur. 
Pern ikahannya dengan Tengku Kamali ah. Begitu pula ketika ia menjadi 
Bupati Kabuparen Langkat. Sampai akhir hayatnya menj adi korban 
" Revolusi Sosial" I 946. 
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elanjutnya mari kita kaji pengertian sosiologi, antropologi budaya, dan 
ilmu sastra. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan 
pengaruh timbal batik antara aneka macam fcnomena sosial (seperti 
ekonomi. keluarga, dan moral): juga mempelajari hubungan dan pengaruh 
timbal batik antara fenomena sosial dan nonsosial; serta ilmu yang 
mempelajari ciri-ciri umum semua jenis fenomena-fenomena sosial lain. 
Kata ini berasal dari bahasa Latin. socius yang memi liki arti teman atau 
kawan. dan logos mcmiliki arti ilmu pengetahuan. Dalam sejarah ilmu 
pengctahuan, definisi awa l tentang sosiologi ini dipublikasikan di dalam 
buku yang bertajuk Cours de Philosophie Positil'e. yang di tulis oleh sosiolog 
temama, Auguste Comte ( 1798-1857). Pada 111111111111)'0 sosiologi lebih 
dipalwmi sehagai ilmu pengetahuan tentang ma.\yarakat. 

Masyarakat adalah kumpulan individu yang mcmiliki hubungan. 
kepentingan bersama. dan budaya. Sosiologi bertujuan mempelajari perilaku 
sosial masyarakat kcgiatan masyarakat itu scndiri dengan mengamati 
perilaku kclompok yang dibangunnya. Sosiologi merupakan pengetahuan 
tentang masyarakat yang tumbuh dari hasi l pcmikiran ilmiah yang bisa 
dikontrol secara kriti s oleh orang lain. Kelompok atau masyarakat tersebut 
terdiri atas keluarga, negara, suku bangsa dan bcrbagai organisasi sosial, 
politik, dan ckonomi. 

Definisi yang diajukan oleh J.L Gill in dan J.P. Gil lin dalam buku 
mereka Cultural Sociology ( 1954: 139), menyatakan bahwa masyarakat a tau 
societ.1· adalah: ... the largest grouping in 1rhich common customs, traditions. 
allitudes aiiCifee/ings of unity are operatil·e." Unsur grouping dalam de fi nisi 
itu menyerupai unsur "kesatuan hidup" dalam dcfinisinya, unsur common 
customs. traditions, adalah unsur "adat-istiadat," dan unsur "kontinuitas," 
serta unsur common alii tudes andfeelings o_f unity ada lah sama dengan unsur 
"idcntitas bersama.'' Suatu tambahan dalam definisi Gillin adalah unsur the 
largest. yang "terbesar." Konsep tersebut dapat di terapkan pada konsep 
maS) arakat scsuatu ban gsa atau negara. seperti misalnya konsep masyarakat 
Indonesia. masyarakat Filipina. masyarakat Belanda, masyarakat Amerika, 
dan lain-lainnya. 
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Sosiologi adalah studi ilmiah 9 (sai ntifik) tentang peri laku sosial 
manusia dan organisasi, nsa l-usulnya, lcmbaga, clan pembinaan. Sos iologi 
ada lah ilmu sosial. yang memakai bermacam metodc penyclidikan empiri s 
dan analisis kriti s. untuk menambah pcngctahuan tentang kegiatan so ial 
manusia. Sebahagian sosiolog biasanya mcnyatakan bahwa tujuan sos iologi 
adalah untuk mcngadakan pencl itian. yang dapat ditcrapkan secara langsung 
untuk kebijakan sosial dan kcsejahteraan umat manusia. Di sisi lain. 
sebahagian o:-iolog tctap mem fokuskan perhatian tcrurama kcpada 
mempcrbaiki pcmahama n tcoretis mengcna i proses sos ial. Subjek kaj ian 
berkisar pada pcringkat mikro dari setiap instansi dan interak i. ke pcringkat 
makro dari sistcm dan struktur sosial. 

Sosiologi tradi siona l memfokuskan pada stratifikas i dan mobilitas sena 
kelas sosial. agama. budaya. hukum. seku lcrisasi. clan pcnyimpangan. Pada 
dasarnya. segala aspek kegiatan manusia dipengaruhi oleh inreraksi antara 
lembaga indiv idual dan struktur sosial. Sosiologi secara perlahan-lahan 
mempcrluas fok us kc studi berikutnya. scpcrti lcmbaga med is. kcschatan. 
pidana. militcr. internet. dan peran k~giatan sosial. dalam rangka 
pengcmbangan pcngetahuan ilmiah. 

Bcrmacam-macam metodc ilmiah sosial juga dikembangkan di cla lam 
sosiologi. Peneliti sosial menggunakan mctode kual itati f dan kuantitatif. 
Juga digunakan pendckatan hcrmeneut ik. interprctatif. dan fil osofis. 
Beberapa dasawarsa tcrakhir terlihat munculnya pcmutakhiran pendekatan 
matematis. ana liti s. dan teknik ketat komputasi, scpe1ti anali sis jaringan 
sosial dan agen bcrbasis pcmodclan di dalam ilmu ini . 

Dalam penulisan buku ini . ilmu sosiologi digunakan untuk menganalisis 
Amir 1-lamzah clan pergaulan sosialnya. Di antaranya adalah bagaimana 
masa kecil ia bcrintcraksi sosial dengan kcluarga. tcman. kcrabatnya yang 

9 llmiah yang dimaksud dalam tul isan ini adalah bcrdasarkan langkah-langkah kci lmuan 
yang digunakan dalam semua di siplin ilmu. Di nntara langbh-langkah itu adalah: latar 
bclakang. mmu. an masalah. hipotcsis. li.:ori yang digunakan. mctudc kajian. tujuan. anal isis 
atau pcmbahasan. hasil. kcsimpu lan. dan aspck-aspck scjcnis. 
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bangsawan. Begiru pula Jatar belakang sos ial yang rncnyebabkan ia ticlak 
mcnggunakan gelar kcbangsawanannya yai tu Tcngku. Bcgitu pu la interaksi 
sosialnya cmasa ckolah eli Solo. Sctcrusnya hubungan osial dcngan kaum 
pergcrakan menuju Indonesia mcrdcka. Ia pun dimata-matai olch dinas 
intclcjen Bclanda. 13agaimana pu la intcraksinya dcngan rakyat dan pihak 
Kcsultanan Langkat. keti ka ia mcnjadi a istcn rcsidcn (bupat i) Langkat 
scbagai wak il Pcmcrintah Rcpublik indonesia dalam rangka mcngclo la 
Langkat, scrta Aspck-aspek sosiologis scjenis. 

Pada prinsipnya. antropologi ialah ilmu pcngctahuan yang mcmpclajari 
manusia dan budaya yang dihasilkan oleh manusia tcrsebut. Antropologi 
budaya mcmbantu kita memahami bcrbagai adat dan tingkah laku yang 
dianut olch masyarakat yang berbeda. Di lnggris. bidang antropologi budaya 
a\\'alnya discbut scbagai antropologi sosial. Bidang ini berkaitan dcngan 
kajian budaya yang bcrhubungan dengan struktur sosial, agama. polirik, dan 
bcrbagai faktor lainnya. Ruang lingJ...'Up bidang antropolog i sangat luas. 
Bcrbagai pcrubahan yang tctjadi eli dalam masyarakat akan tcrccrmin dalam 
adat, tingkah laku (pri laku), dan bahasa. Bcrbagai pcrubahan ini sccara 
bcrsama-sama mcngungkapkan ga mbaran tcrhadap budaya masyarakat 
tcrtentu. yang disebut scbagai budaya. 

Antropologi budaya aclalah cabang antropologi yang mcmpclajari 
variasi budaya manusia. Antropologi budaya mcmpclajari fakta tentang 
pcngaruh poli tik. ckonomi. dan faktor-faktor lain. dari budaya lokal yang 
tcrdapat eli suant dacrah tcrtcntu. Para ilmuwan yang bckerja eli bidang ini, 
dikcna l scbagai an tropo log budaya. Fakta dan data buclaya biasanya 
dipcro leh mclalui bcrbaga i metoclc epcrt i survci. wawancara. obscrvasi. 
pcrckaman data, pcngamatan terl ibat (partisipam ohse1Ter), pcnclekatan 
cmik dan ctik. dan la innya. 

Dalam cjarah ilmu pcngetahuan. pcnclitian di bidang antropolog i 
budaya dimulai pada abaci ke- 19. Antropo logi budaya mulai bcrkcmbang 
dcngan bantuan upaya yang dilakukan oleh ilmuwan antropologi Edward 
Tylor. J.G Frazcn. dan Edward Tylor. Mcrcka mcnggunakan bahan-bahan 
ctnogra fi yang dikumpulkan oleh para pedagang. pcnj clajah. dan mi sionaris 
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untuk tujuan refercnsi. Dengan demikian, antropologi budaya adalah cabang 
ilmu antropo logi yang khusus mempe lajari berbagai varias i budaya manusia. 

Dalam rangka penul isan buku tentang Amir Han1Zah ini. ilmu 
antropologi budaya digunaka n untu k menganalisis la tar be lakang budaya 
A mir Hamza h. Sepe rti kita ketahui bahwa Am ir Hamzah berlatar belakang 
budaya Melayu (khususnya Kesultanan Langkat Sumatera Timur). Budaya 
Mclayu ini memiliki konsep adat bersendikan syarak dan syarak bersend ikan 
kitabullah. Artinya adat atau budaya M e layu menyatu dengan Islam. 
Memahami karya-ka rya sastra Amir Hamzah haruslah ditinj au dari latar 
belakang budaya Melayu ini. Dalam budaya Melayu Langkat j uga terdapat 
bcrbagai genre sastra seperti: pantun, talibun, syair, dedeng, munaj at, 
dendang Siti Fatimah, syair, gurindam, nazam, dan lain- lainnya. Amir 
Hamzah dalam katya-karya sastranya mengacu kepada puis i tradi s i Melayu 
ini di samping melakukan k.reativitas zamannya, yang be rupa paduan dengan 
budaya g lobal saat itu. Unsur-unsur ini diolahnya mcnjadi paduan yang 
eksotik. Ini sesuai dengan arahan ada t Melayu. yaitu tidak menolak bahkan 
menjadi bahagian dari perubahan zaman . Seperti pepatah Melayu 
mengatakan: "Sekali air bah, sekali repian berubah." Selain itu budaya 
Melayu me nghendaki kemampuan menyiasat (imiqar) berbagai budaya. 
untuk kemaj uan ramadun Melayu itu sendiri . Inilah tuj uan digunakannya 
ilmu antropologi budaya dala m konteks penu lisan buku ini. 

Kemudian kita lanjut kepada pemahaman sekilas tentang ilmu sa tra. 
dalam konteks mengetahui karya-ka rya sastra Amir Ha mzah. Sccara 
mendasar, ilmu sastra ada lah ilmu ya ng me mpelajari tcks-teks sastra secara 
s istematis sesuai de ngan fungs inya di dalam masyarakat. Pe ran utama ilmu 
sastra adalah menelit i dan memmuskan sastra (sifat-s ifa t atau ciri-ciri khas 
kesastraan dan fungsi sastra dalam masyarakat) secara umum dan sistematis. 
Di s is i lain, teori sastra merumuskan kaidah-kaidah dan konvensi-kom ensi 
kesusastraan secara umum. Fungsi ilmu sastra adalah membantu ilmuwan 
atau pengkaji sastra, untuk memahami clan me ngerti teks sastra secara lebih 
ba ik. 
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Secara umum apa yang dipel aj ari di dalam ilmu sastra itu biasanya 
mcliputi teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Ketiga ruang lingk up 
ilmu sastra ini sal ing terkait dalam konteks pengkajian karya sastra. Dalam 
sejarah perkembangan ilmu sastra, pernah suatu saat muncul teori yang 
memisahkan antara ketiga ruang lingkup ilmu tersebut. Khususnya bagi 
pendukung sejarah sastra. dikatakan bahwa pengkajian sejarah sastra be rs ifat 
objektif, sedangkan kritik sastra bersi fat subjektif. Di sis i Jain, pengkajian 
sejarah sastra menggunakan pendekatan kesewaktuan, sejarah sastra hanya 
dapat didekati dengan penila ian atau kriteria yang ada pada zaman itu. 
Bahkan dikatakan tidak terdapat kesinambungan karya sastra suatu peri ode 
dengan periode berikutnya, karena karya tersebut mewakili masa tertcntu 
saja. Meskipun teori ini mendapat ktitikan yang cukup kuat dari para 
teoretikus sejarah sastra, namun pendekatan ini sempat berkembang di 
Jerman, lnggris, dan Amerika Serikat. Walaupun begitu, dalam praktiknya, 
ketika seseorang melakukan pengkaj ian karya sastra, ketiga-tiga ruang 
lingkup ilmu tersebut saling terkait . 

Dalarn rangka penu lisan buku ini , ilmu sastra digunakan untuk 
mengkaji sastra yang dihasilkan oleh Amir Hamzah. Dalam sejarah karya 
sastra Amir Han1Zah ini adalah sebaga i berikut. Amir Han1Zah telah 
menghasilkan 50 sajak asli, 77 sajak terjemahan, 18 prosa !iris asli , I prosa 
!iris terjemahan, serta 13 prosa as li , dan I prosa tetjemahan. Sccara 
keseluruhan ada sekitar 160 karya Amir Hamzah yang berhasil dicatat. 
Karya-karya tersebut terkumpul dalam kumpulan sajak Buah Rindu, Nyanyi 
Sunvi, Setanggi Tinwr, dan terjemah Baghawat Gita. Melaui katya-karya 
sastra ini , Amir Hamzah menegaskan eksistensi diri dan ka1y anya sebagai 
penyair hebat, bahkan dianugerahi gelaran Raja Penyair Pujangga Bam oleh 
II. B. Jassin (kriti kus sastra tcm ama Indones ia) yang melakukan lompatan 
pcmikiran jauh ke depan. 
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Bagan 1.2: 
Kaj ian Multidisiplin tcrhadap Amir ll amzah cbagai 

Pahlawan asional dan Dun ia Mclayu 

1.3 Pcntingnya Kajian 
Kajian terhadap Amir Hamnh dcngan pcndckatan multidis iplin ilmu 

yang bcrfokus kcpada gagasan. pcrjuangan. dan karya-karyanya akan dapat 
mclihat sosok Amir llamzah sccar·a lcbih holistik. rncyeluruh. integral. dan 
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mendalam. Kajian ini pcnti ng dilihat dari sosok Amir Hamzah yang 
mewariskan nilai-nilai pcrj uangan yang abad i. yang mcmiliki gagasan 
dengan lompatan jauh ke dcpan. 

elain itu. kajian ini pent ing dalam rangka mengungkap ecara terus
mcncrus nilai-nilai kepahl awanan semua pahlawan kita, di ctiap masa. 
Bagaimanapun dalam hidup ini . ki ta pcrlu tcrus bcrjuang mengarahkan 
bangsa ini kc arah masyarakat madani yaitu maysrakat adi l dan makmur di 
bawah bimbungan Tuhan Yang Maha Kuasa. l lal ini pu la yang 
d i pct~j uangkan olch Amir ll amzah pada scpanjang keh idupannya. 

Gagasan besar Amir Hamzah ada lah mcmberikan nila i-ni lai intcgrasi 
kepada bangsa ini . Terutama yang terckspresi di dalam Sumpah Pemuda 
ya itu berbangsa atu. bcrtanah air satu. dan berbahasa satu yaitu bahasa 
Indonesia . Mclalui bahasa Indones ia ki ta dapat berkomunikasi antar semua 
warga Indonesia. kapan dan di mana pun mercka bcrada. 

Kajian ini penting di lihat dari sudut pencerahan pcmikiran kcpada kita 
semua. Bahwa Amir l lamzah memberikan pemikiran-pcmikiran yang 
bcrsumber dari jatidiri sendiri. tidak mesti hanyut dalam pcmikiran
pemikiran dunia yang scdang bcrkembang dan mcncrpa scmua bangsa di 
dunia. Bahwa dcngan Jatar bclakang budaya yang kuat. mudah-mudahan 
sc corang atau sckclompok orang akan dapat mcrespon gejala pcrubahan dan 
perkcmbangan zaman dengan ari r dan bijaksana. 

Kajian ini juga penting untuk mcmbcrikan polarisasi kepada kita bahwa 
krcati vitas mengo lah bcrbagai budaya untuk memperkuat kcbudayaan kita 
scnd iri . adalah dipcrlukan da lam kontcks globalisas i. ldcntitas kcbangsaan 
dan kesukuan kita akan kuat apabila sccara bijaksana kita dapat mcmilih. 
memilah, dan mengolah kcbudayaan seluruh duni a dalam kepcntingan utama 
untuk mcngabdi kcpada Tuban Yang Maha Kuasa. dan mcnjadi rahmat 
kepada scluruh alam. 

Dari sosok scorang Amir llarnzab kita dapat bclajar banyak tentang 
tradisi. krcasi. modcmisasi. dan polarisasi budaya. Dari beliau kita juga bisa 
banyak bclajar tcntang pcnyaruan unsur-unsur yang dipandang bcrlawanan 
scpcrti Timur dan Barat. tradis i dan modern isasi. Islam dan budaya asli. 
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romantisisme dan suli , manusiawi dan llah i, dan lain- lainnya menjadi s inergi 
dan sal ing memperkukuh. 

Apa yang diperjuangkan Amir Hamzah adalah perjuangan abadi setiap 
anak bangsa ini. Art inya beliau mempcrjuangkan budaya yang diridhai 
Tuhan , yang selalu berjalan pada arah yang semcsti nya. Sela in itu ternyata 
perjuangan melalui " mata pena' ' ternyata juga dahsyat di samping 
perjuangan melalui senjata. Kita pun sampai sekarang dan seterusnya. akan 
terus betj uang melawan " penjajahao" ba ik yang sifatnya menjajah secara 
fisik. ekonomi s. pemikiran. sampai menjajah ruh kita masing-masing. lni 
perlu terus di lawan. Demikian perjuangan yang dibuat dan diisyaratkan o leh 
Amir Hamzah. 
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BABII 

KONSEP, TEORI, DAN 
BEBERAP A TULISAN 

TENTANG AMIR HAMZAH 

2.1 Pengenalan 
~mir Hamzah adalah sosok pahlawan nas iona l dan lebih luas Dunia 

Melayu. Kepahlawanan be liau me liputi bidang sastra, pergerakan nasiona l, 
budaya, relig i, politik, dan la innya. U ntuk itu, da lam konteks memaha mi 
Amir Han12ah sebagai sosok yang paripurna, perlu dikemukakan beberapa 
ko nsep yang menyangkut kajian multidis iplin terhadapnya. Selain itu juga 
perlu dikaji tentang apa-apa saja yang telah ditulis o le h para penuli s tentang 
be lia u terutama dalam bentuk buku . 

Konsep-konsep seputar A mir Hamzah ini pe nt ing ditul is dalam konteks 
buku ini, untu k melihat dan mengenal secara pasti berdasarkan pendekatan 
saintifik. Konsep ini kami gunaka n dalam buku ini. agar tidak me njadikan 
konsep-konsep tersebut ambigu dan multitafsir. Di s is i lain, teori-teori yang 
kami gunakan juga pe nting dikemukakan kepada para pembaca, agar dapat 
mengikuti j alan pikiran dan kerj a keilmuan yang kami lakukan. Para 
pembaca tidak meraba-raba teori apakah gerangan yang kami gunakan dalam 
menulis buku ini. Kemudian, yang juga pent ing untuk ditulis dalam buku ini 
adalah beberapa karya tul is tentang Amir Han12ah. Karya tulis te rsebut ada 
yang be rbentuk buku, artikel, puis i kbusus untuk tokoh ini, dan juga tuli san
tul isan di dunia maya (internet) yang kini menggejala sebaga i sebuah 
polarisas i za man. Tul isan-tulisa n mengena i A mir Hamzah ini ada yang 
bentuknya lengkap dan pa njang. namun ada pula yang s ingkat. Ada yang 
berbe ntuk Iaman 11·eb ada juga da lam bentuk blog . Ini adalah teknologi 
mutakhir manusia kini , da n past i akan berkembang lagi ke masa de pan. 
Yang penting perjuangan dan sosok Amir Hamzah tidak perna h lekang 
dimakan waktu dan ruan g. Terus abadi di da lam sejarah umat M e lay u da n 
bangsa ini. 
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2.2 Bebcrapa Konsep 
Adapun konsep-konsep atau tem1inologi yang kami paparkan dalam 

buk u ini adalah: (a) sastra, (b) sastrawan, (c) sastra Mclayu klasik, (d) syair 
clan penya ir da lam budaya Mclayu. (c) raja pcnyair Pujangga Baru. (t) 
bcbcrapa genre sastra trad is i Mclayu. dan (g) pahlawan . Kcmudian 
cl isambung ke bagian teori yang digunakan dalam menganali sis aspek 
kehidupan. gagasan. perjuangan. dan karya-karya Amir Hamzah. 

2.2.1 Sastra 
Sastra (Sansketta: ~U~ --1. shastra) mcrupakan kata serapan dari bahasa 

Sanskerta sastro. yang bera1ti "tcks ya ng mcngandung instruk i" atau 
"pccloman." Kata ini mcrupakan bcnn1kan dari kata clasar :His- yang bcran i 
"instruksi" atau ''ajaran." Da lam bahasa Indonesia, kata ini biasa digunakan 
untuk mcrujuk kepada "kesusastraan" atau sebuah jcni tulisan yang 
mcmi liki a1ti atau keindahan tcrtentu. 1 

Dalam hal pcnggunaan istilah ini. yang agak bias atau ambiguitas 
adalah pcmakaian kata sastm dan sasrrmri. Terminologi sastra maknanya 
lebih mengacu csuai defenisinya sebaga i sckcdar tcks. Scdang astrawi 
lcbih mcngarah pada sastra yang kental nuansa puiti s atau ab traksialnya. 
lstil ah sastrawan ada lah sa lah satu contohnya, yang dapat di artikan scbagai 
orang yang mcnggeluti sastrawi. bukan sastra (yang merujuk scbagai teks). 

Selain in1 dalam an i kesusastraan, sastra bisa dibagi mcnjadi sastra 
tertu li s atau sastra li san (sastra oral). Di sini. sastra tidak banyak 

1 Dalam bahasa Melayu eli Malays ia. Singapura. Brunai Darussalam. dan Patan i. kara ini 
bia~a dind i~ dengan sas1era (ada f(mcm c eli rangkainnya ). Semc111ara eli lndonc~ia la/im 
dilll lis dcngan sasJra (tanpa roncm c). lni hanynlah mcnunjukkan variasi saja. scdangkan 
mak nanya ada lah snma atau hampir sama. S~:bagai scbuah kcbiasaan di masing-masing nt!gcri 
rumpun Mclayu ini. Pcnu l i~an kata-kata mc111ilik i ,·arian antara bahasa Indonesia dengan 
baha. a Mclayu di n~:gcri j iran lainnya. Mi:;al nya di l ndonc~ia ditulis kala halnm (di ncgcri 
rumpun Mclayu lnin ditulis balwwa) . . milu (iailll). karena (kerana). herheda (her/Je::a). 
Jm.ykar (a,kar). pulri (pllleri).fml ra (pulem). mqjelis (majlis). dan lain-lainnya. 
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berhubungan dcngan tulisan. namun dengan bnhasa yang dijadikan arana 
unruk mengekspresikan pengalaman atau pemikiran tertentu. Umumnya 
kesusastraan dibagi menurut daerah geogralis atau bahasa. Dengan 
dem ikian, yang termasuk dalam kategori sastra ada lah: nove l, ceri ta atau 
cerpen (tertulis atau li san), sya ir, pantun, tearer, lukisan, dan sejenisnya. 

lstilah sastra yang da lam bahasa asalnya Sansekerta. dalam huruf 
Romawi kadangkala ditu lis dengan r;astra, berarti "tulisan'' atau .. karangan:· 
Sastra dalam konteks ilmu pcngetahuan dan scni. biasanya didefinisikan 
sebagai karangan dengan bahasa yang indah dan isi yang di ni lai baik. 
Bahasa yang indah maknanya dapat menimbul kan kcsan yang dalam dan 
mcnghibu r para pcmbacanya. Kemudian isi yang baik itu, art inya adalab 
berguna dan mcngandung nilai-nilai cnkulturasi. lndah dan baik ini menjadi 
fungsi sas<ra yang terkcnal dcngan istilah dulce et utile. Ukuran indah 
biasanya cl ikaji melalui estetika (fi lsafat kcindahan), semcntara ukuran 
fungsi dili hat dari konteks sosial. Bentu k fi sik dari sastra disebut karya 
sastra. Penuli s karya sastra discbut sastrawan (Bagyo, 1986:7). 

Kata sastra secara etimologis clalam Dunia 1\.rab dikenal dcngan istilah 
al-adab. Kala ul-adab pada masa pra-l slam (jahiliyah) mcngandung 
pengertian etika. moral (al-klwlq dan al-mahdah ). prilaku yang baik (al
thahu 'al-qounn). dan interaksi sosial yang baik antara sesama manusia 
(almu ·amalah al-karimah li al-nas) (Ahmad Bada,,·j dan Rohanda W.S. 
2005 :35). Pcngcrtian kata a do h itu scndiri tclah mcngakui perkembangan, 
scsuai dengan perkembangan yang diakui bangsa Arab, sejak mercka hidup 
bersababat sampai kepada fasc kcmajuan dan kcbudayaan (A. llana fi , 
1984:7). 

Penger1 ian sastra ya ng diclasarkan pada makna kata di atas. tcntu tidak 
dapat mcnggambarkan dcfinis i sastra secara kcscluruhan dan holi stik. Hal 
tcrsebut dapat clibandingkan dcngan makna sastra yang tcrdapat dalam 
bahasa-bahasa clalam kcbudayaan Barat. Ambiguitas. multitafsir. dan 
kerancuan makna pun masih mel ingkupi mak na sastra terse but. Dalam 
bahasa lnggris misalnya dikcnal isti lah literature, Pcrancis lillerature. 
Jerman litemlur. dan Bclanda letterkunde. Sccara etimologis, kata-kata 
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tersebut berasal dari atau turunan isti lah da lam bahasa Latin yaitu lillerature 
yang merupakan terjemahan dari kata grammatika yang mengandung makna 
tala bahasa dan puisi. Namun dalam kenyataannya, penge1tian yang dikenal 
saat ini . ya itu kata literature ternyata mengacu pada makna segala sesuatu 
yang te rtulis. Padahal jika kita kaji lebih j auh, makna tersebut tentu tidak 
dapat menggambarkan sastra da lam pengertian karya fiksi. 

Sastra umumnya memiliki ciri-c iri: kreas i. o tonom. koheren. sintesis. 
dan mengungkapkan hal yang tidak terungkapkan. Sebagai kreasi. sastra 
tidaklah wujud dengan sendirinya. Seorang sastrawan menciptakan dunia 
barunya, meneruskan penciptaan itu, dan terkah ir menyempumakannya. 
Sastra da lam konsep sains di Dunia Oksidental be rs ifat otonom, karena tidak 
mengacu dan berdasar kepada sesuatu yang lain. Sastra bersifat koheren. 
yaitu mengandung keselarasan yang menda lam antara bentuk dan isinya. 
Sastra juga menyuguhkan sintesis dari ha l-hal yang bertentangan di 
dalamnya. Melalui struktur bahasanya. sastra mengungkapkan hal yang tidak 
terungkapkan (Luxemburg dkk. terjemahan Hartoko, 1989:5-6). Sementara 
dalam Is lam, sastra harus lah mencerminkan nilai-nilai universa l agama 
Is lam, jadi tidak berdiri sendiri. Dalam realitasnya, sastra mestilah 
fungsio nal, artinya berguna bagi pengarang dan masyarakat pembaca dan 
pendukungnya-bukan semata-mata seni untuk seni saj a. 

Dalam dimensi keilmuan. untuk mengkaj i sastra dipergunakan ilmu 
sastra, yang saat ini sudah menj adi disiplin ilmu tersendiri. Wellek dan 
Warren menyatakan bahwa ilrnu sastra terbagi rnenjadi tiga bagian, yaitu: (a) 
teori sastra. (b) sejarah sastra, dan (c) kritik sastra. Teori sastra bergerak di 
bidang teori , misalnya rnengenai pengerti an sastra, makna-makna dalam 
sasn·a. simbo l dalam sastra. hakikat sastra, gaya sastra. a li ran sastra. dan 
lain-lain. Kemudian sejarah sastra bergerak di bidang perkembangan sastra 
dalarn ruang dan waktu yang dilaluinya. Kritik sastra pul a bergerak di 
bidang penilaian baik dan buruknya karya sastra (Pradopo, 1997:9) menurut 
kaidah-kaidah dalam ilmu sastra. 

Sastra ada lah pengimaj inasian sesuatu yang di lihat dari s is i obj ektif dan 
subjekti f. yang dapat diakui kebenarannya namun tidak bers i fat rnutlak. 
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Sastra adalah implikasi dari perpaduan pera aan sescorang dengan 
bcrmediakan bahasa serta tersusun dalam sebuah karya. astra adalah respon 
dari gejala-gejala realitas yang menimbulkan reak i dengan ungkapan
ungkapan yang bersifat balusinasi sehingga dapat menstabilkan gejala-gejala 
terse but. 

Sastra mcrupakan gerakan pikiran seseorang untuk merealisasikan 
kchidupan nyata dengan kehidupan khayali (imaj i) dari rangsangan
rangsangan yang ada di sekitarnya. Sastra adalah garis kcb ijakan sebagai 
rc fl eksi dari kehidupan yang bertentangan dcngan pikirannya. Sastra ada lah 
salah satu struktur kehidupan dalam beberapa organ schingga menciptakan 
simbiosis mutualisme dalam organisme yang lebih kompleks. Sastra adalah 
warna hidup dari kepribad ian seseorang yang memili ki ketenangan dan 
ataupun guncangan jiwa melalui bahasa yang sedcrhana. 

Sastra adalah pengungkapan kebidupan dan membuatnya lebi h berbeda 
dcngan nuansa hati yang lebib mendalam. Sastra adalah pertemuan antara 
ion pos iti f dan ion negatif seseorang, yang dapat mcnghasilkan energi dan 
kemudian melahirkan tanggapan yang memberikan nilai baik ataupun buruk. 
Sastra merupakan mimesis dan imitasi dari kehidupan yang nyata. melalui 
alur pikiran seorang sastrawan ataupun bukan sastrawan, sebagai rasa 
kcikutsertaannya dalam menanggapi kehidupan yang ada. Sastra merupakan 
scbuah istilah yang tidak mudab untuk didefinisikan. sekaligus memi liki 
definisi yang beragam. Keadaan seperti ini dapat terjadi karena sastra 
dipandang sebagai bentuk berkesenian. sedangkan scni mcmiliki fungsi 
scbaga i media ekspresi. Seterusnya, seti ap kegiatan seni adalah ekspresi 
krcat i r dan setiap karya seni merupakan bentuk yang baru yang unik dan 
orisini l. Dengan demikian pemahaman setiap individu terhadap sastra 
sebagai manifcstasi dari hasrat berkesenian akan berbcda-bcda, tergantung 
dari pcngalaman, penghayatan dan pengekspresianya tcrhadap karya sastra. 

32 



Lebih jauh lagi M ursa! Esten ~ menyatakan bahwa " astra at au 
kesusastraan adalah pengungkapan dari fakta ani tik dan imajinatif scbaga i 
manifcstasi kchidupan manusia mclalui bahasa sebagai medi um dan punya 
efek yang positi f tcrhadap kehidupan manusia (kemanusiaan)." Selain itu. 
dikatakannya pu la bahwa sastra adalah suatu bentuk dan hasil pcketjaan scni 
krcati r. yang objcknya adalah man usia dan kchidupannya. yang 
mcnggunakan medium bahasa. Lebih jauh, Panuti Sudjiman mcndcfini ikan 
sastra scbaga i "k<uya li san atau tulisan yang mcmiliki berbagai ci ri 
keunggulan scpcrti kcori sinalan. keartistikan, keindahan dalam isi. clan 
ungkapanya." Kcsusastraan adalah kegiatan seni yang mcmpcrg una kan 
bahasa dan gari s simbol-simbol lain sebagai ni lai dan bersifat imaj inatif." 
Sastra ada lah ''karya tulisan yang halus" (belle letters), merupakan karya 
yang dicatatka n dalam bentuk bahasa sehari-hari dengan cara-cara scbagai 
beri kut: dengan bahasa yang dipadatkan , diclalamkan. clibclitkan. 
clipanjangtip i kan, diterba lik kan, serta dijadikan ganjil. 

Secant umum sastra dapat di golongkan menj adi dua kclompok jeni snya. 
yakni sastra imaj inatif dan sastra non-imaj inatif. Bcgitu pul a dalam 
penggunaan bahasanya, sastra imajinatif lebih mcnekankan penggunaan 
bahasa dalam artinya yang konotatif (banyak mengandu ng a11 i) 
dibandingkan dcngan sastra non-imajinati f yang leb ih menckankan pada 
penggunaan bah a ·a denotati f (Jakob Sumardjo. 1988: 17). 

Oengan demikian. ciri sastra imajinatif adalah karya ·a tra terscbut 
lebih banyak bcrs i l~tt kJ1aya li. menggunakan bahasa yang konotatif. dan 

~ Pcnulis mcng.:nal :VIursal E ten in i scjak tahun 1970-an. Ia adalah scorang wkoh ~ast ra 
da ri Rnnah 1\ l irwngkabau yang mcnggeluti dunia sastra. khususnya sastra Mdayu atau sasira 
dari Sumat..:ra. Ia p.:rnah mcnjnbat mcnjadi pimpinan (Kctua) Akad..:mi S..:ni Karawitanb 
Indonesia (/\SKI ) Padangpanjang. yang kini menjadi lnstitut S..:ni lndon..:~ ia ( lS I) 
Padangpanjang. P..:rnah dinakhmiai oleh Prof. Dr. Daryusti. kini dipimpin ulch Pror. Dr. 
'vlahdi Bahnr. Kcdunnya adalah anak didik Mursal Esten. Pada era kep..:mimpinan lu rsal 
Esten didirik:ln Pus~lt Kaj i::m Kcbudayaan Melayu di institusi scni Padangpanjang ini. Ia 
sangat pcrduli tcrhadnp lllmbuh dan bcrkembangnya kebudayaan Pan Mdayu di Asia 
Tcnggara. 
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ml.!mcnuhi syarat-syarat estetika seni. Sedangkan ciri . ast ra non-imajinatif 
adalah karya astra tersebut lebih banyak un ur l ~1 ktualnya daripada 
khayalinya. mcnggunakan bahasa yang cendcrung dcnotatil: dan memenuhi 
S) arat-syarat cstetika seni. 

Karya astra ftks i yaitu sastra imajinati f biasanya di bagi 3: (i) roman 
atau novel, (ii) ccrita pendek. dan (iii) novckt. ovcl adalah cerita yang 
paling panjang dari semua cerita. Dalam arti luas novel adalah cerita 
berbentuk pro a dalam ukuran yang luas. Ukuran luas di sini dapat bera11i 
cerita dcngan plot (alur) yang kompleks, karak tcr yang banyak. lerna yang 
kompleks, dan suasana cerita yang beragarn pu la. 

lst ilah novel sama dengan istilah roman . Kata novel berasa l clari bahasa 
ltalia yang kemudian berkembang di lnggris clan Amerika erikat. Scdang 
istilah roman berasal dari genre romance dari /\bad Pertcngahan yang 
mcrupakan cerita panjang tentang kepahlawanan dan percintaan. lstilah 
roman berkembang di Jerman, Belanda, Perancis. dan bagian-bagian Eropa 
daratan lain (Jakob Sumardjo & Saini K.M .. 198X:29). 

Cerita pe11dek adalah cerita berbentuk prosa yang rclati r pendek. Kata 
pendek di sini tidak jelas dan relatif ukurannya. Uk uran pendek dapat 
diartikan bi ·a dibaca sekali duduk dalam 'vaktu satu jam. Dikatakan pendek 
karena genre ini hanya mempunyai efek tunggal. karaktcr. plot. dan ·e11i11g 
yang terbata . tidak beragam. dan tidak kompleks. Ccrita pcndek sebenamya 
bcrasa l dari Mesir Purba. sekitar tahun 3200 eb.M. (Usman Supendi. 
2008:43 ) . 

. Vol'elet merupakan eerita berbentuk prosa yang panjang isinya antara 
novel dan cerita pendek. Bentuk novelet juga sering clisebut sebagai cerita 
pcndek yang panjang saja. Perbcdaan antara novc lct dengan cerpen adalah 
novelet lebih luas cakupannya, baik dalam plot. tcma. dan unsur-unsur yang 
lai n. Beda novelet dengan novel adalah: bahwa novelet lebih pendck dari 
novel dan dimaksudkan untuk dibaca dalam sekal i ducluk untuk meneapai 
c lck tunggal bagi pembacanya . 

.Ienis sastra non-imajinatif terdiri dari karya-karya yang bcrbentu k esei. 
kritik, biografi , otobiografi, dan sejarah. Dalam jenis karya sastra non-
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imaj inatif ini. kadang-kadang dimasukkan pul a jenis memoar. catatan harian. 
dan surat-surat. (a) Esai adalah karangan pendek tentang sesuatu fakta yang 
yang dih'Llpas menurut pandangan pribad i penulisnya. (b) Kritik ada lah 
ana lisis untuk meni la i sesuatu karya scni . dalam hal ini karya sastra. Jadi 
karya kritik sebenarnya te rmasuk esei a rgumentasi dengan faktanya sebuah 
karya sastra, kritik be rak hi r dengan sebuah kesimpu lan analis is. (c) Biogra fi 
atau riwayat hidup adalah cerita tentang hidup seseorang yang ditulis oleh 
orang lain (sastrawan ). (d) Otobiogra fi adalah biografi yang ditulis oleh 
tokolmya sendiri , atau kadang-kadang ditu lis o leh orang lain atas penuturan 
dan sepengetahuan tokohnya. (e) Sejarah adalah cerita tentang zaman 
lampau sesuatu masyarakat berdasarkan sumber-sumber tertulis maupun 
tidak tertulis. (f) Memoar pada dasarnya adalah otobiografi , yakni riwayat 
yang ditulis oleh tokohnya scnd iri. (g) Catalan harian adalah catatan tentang 
dirinya atau lingkungan hi dupnya yang ditu li s secara teratur. (h) Surat tokoh 
te1tentu untuk orang lain dapat dini la i sebagai karya sastra, karena kualitas 
yang sama seperti te rdapat dalam cata tan ha rian . amun genre sastra non
imajinatif ini be lum berkembang dengan baik di Indonesia. sehingga adanya 
genre tersebut kurang dikena l sebagai bagian dari sastra (Jakob Sumardjo 
dan Saini K.M .. 1988: 19). 

2.2.2 Sastrawan 
Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan sasn·a1ran (sas.tra.wan) 

adalah sesuai dengan yang terdapat di da lam Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, yang me liputi tiga makna, ya itu: ( I) ahl i sastra; (2) puj angga: 
pengarang prosa dan puis i; dan (3) (orang) pandai-pandai: cerdik cendekia. 
Se lanjutnya yang dimaksud kesastrawanan (ke ·sas ·tra ·wan · an) ada lab 
perihal sastrawan : ketika itu ia beg itu berkuasa atas karir dan status 
seseorang. 

Da lam konteks penulisan buku ini , Amir H amzah dikena l sebaga i 
sastrawan, khususnya dalam pcriode Angkatan Pujangga Ban1. Ia ahli sastra. 
pujangga, pengarang prosa dan puis i, dan inte lektual kebudayaan atau 
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ccndekiawan . Apa yang berkaitan dengan beliau bersama kawan-kawan 
adalah kesastrawanan, yailu periha l sastrawan. 

2.2.3 Sastra Melayu Klasik 
Bagi seba hag ian pengkaj i budaya dan sastra Melayu, zaman keemasan 

yang di scbut masa klas ik budaya Melayu adalah dalam kurun abad ke-16 
sampai ke-1 7. Apa yang dikenal sebagai Melaka. Aceh, M inangkabau. 
Jambi. dan Palembang. ada lah kelompok-kelompok pusat kekuasaan di 
ekitar Selal Me laka yang sering berpindah, tergantung kepada jatuh dan 

bangunnya pcnguasa di seki tar selat ini. Demikian juga di seluruh usantara 
yang sering kelihatan terdiri da ri dua gugusan kuasa besar: Jawa dan 
Melayu. Gagasan ini begi tu terasa ke tika menelit i beberapa basil karya sastra 
Melayu klasik, yang di wari si sejak abad ke-16. Meskipun karya-karya ini 
agak baru mcnurut za man, mungkin te lah berada di dalam himpunan 
kepustakaan Melayu Lama, sebelum disebarluaskan ke seluruh penjunr 

usantara. 
Karya-karya saslra di zaman itu di antaranya ada lah Sejarah Melayu 

(Sulalatussalatin) yang di dalamnya meliputi kawasan Tanah .Tawa, Jamhi , 
Palemba ng, Aceh, dan Melaka. Karya sastra klasik Melayu ini dapat menjadi 
milik Indones ia dan Malaysia, ser1a beberapa kawasan Dunia Melayu 
sekarang ini . 

Karya sastra Me layu klasik lainnya adalah Hikayat Hang Tuah, yang 
d ikarang pada abad ke- 17. Karya ini dapat diterima sebagai basi l budaya 
A lam Mclayu, dan memiliki variasi-varias i di setiap kawasan. Semua vers i 
yang terdapal baik di wi layah Melayu ma upun Jawa adalab sebahagian dari 
proses difus i hikayat ini di seantero Nusantara. Liputan hikayat ini ada lah 
lebih luas dan besar. lnila h hikayat yang membicarakan konteks holi stik 
zamannya, tcntang Dunia Mel ayu atau N usantara da lam hubungannya 
de ngan dunia luar scperti C hina dan India, sampai ke Arab dan Romaw i. 
Karena upaya yang meluas dan besar , maka hikayat ini mesti lah diberi 
pe rhatian bcsar pul a. da lam rangka mengkaji karya sastra Melayu dalam 
me lihat dan merekam gagasan usantara atau Dunia Melayu. 
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Karya sastra Melayu klasik lainnya yang sczaman adalah Bustonussa/a-
1 in (Taman Rcu·a-raja) clan juga Tc!it!Ssalw in ( Mahkoto I? qia-rcu·a ). 
Bustcmussalatin adalah sebuah karya sastra bt:rbahasa Mclayu. yang 
berkaitan dengan Aceh . tetapi meliputi \\'ilayah yang jauh lebih lua . 
khususnya dalam konteks sejarah Islam eli rantau ini. Karya ini lebih ber ifat 
sebuah trearies atau pembicaraan secara ilmiah tentang i. tem pcmcrintahan. 
sejarah manusia umumnya dan etempal. juga hikayat clari tradi ·i I lam. 
Ruang lingkup pemikirannya adalah mencakup interak i manusia dan 
kekuasaan kenegaraan yang empiris. 

Tajussalatin membicarakan ilmu politik berbahasa Mdayu menurul 
tradisi Islam yang disesuaikan secara fungsional untuk \\ ilayah Melayu. 
Dengan menimba pelbagai sumber klasik Islam tcntang sistem pcmerintahan 
dari tulisan-tulisan ulama besar. karya ini menjelaskan segala rung i dan ciri 
yang harus dipegang oleh para pemegang kekuasaan pcmerintahan eli Alam 
Melayu dalam mengendalikan kekuasaan. serta hubungan manusia dalam 
birokrasi. Karya ini amat konscptual dan universa l ifatnya. tanpa ikatan 
dengan sembarang wilayah yang spaTial si fatnya. 

Secara kultural, sastra Melayu klasik tersebut mcnj adi sa lah satu dasa r 
Amir Hamzah dalam menciptakan karya-karya sastranya. Namun beliau 
sangat kreatif dalam mengolah sastranya. Ia memadukan dcngan ide-ide 
aku lturatif, loncatan-loncatan pemikiran budaya jauh kc dcpan. mensintc is 
budaya dunia dalam konteks intiqat (ruh menyiasat), mencari nasionalisme 
menuju Indonesia merdeka, dan seterusnya. 

2.2.4 Penyair dan Syair dalam Budaya Melayu 
Oleh H.B. Jassin. Ami r Hamzah discbutnya scbagai !?aia Penyair 

Pujangga Ban1. lstilah ini mengandung makna bahwa Amir ll amzah adalah 
raja penyair pada angkatannya. Kawan-kawannya pun mcndukung hal ini. 
lstilah yang diberikan kritikus sastra indonesia tcrnama tcrscbut. tidaklah 
berlebihan. apalagi mengada-ada. Dilihat dari karya dan bobotnya, set1a 
muatan budaya yang terkand ung di da lamnya, maka pcnobatan gelar tersebut 
sangat tepat. menurut Jatar belakang budaya Melayu yang lazim 
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menggunakan istilah sya ir dan pcnyair. Oleh karcna itu. mari kita te lisik 
lcbih jauh apa makna syair dan penyair dalam kebudayaan Mclayu. 

Genre sastra Melayu yang di cbut syair ialah suatu bcntuk puisi Mclayu 
tradi ional yang sangat populer. Kepopularen sya ir ebcnarnya bersandar 
pad a i fat pcnciptaannya yang bcrdaya mdahirkan bentuk narati fa tau cerita. 
Walau ia dikategorikan scbagai karya puisi. namun sama scpcrti sastra yang 
berbentuk prosa. yang tidak dipunyai oleh pantun. seloka. atau gurindam. 

Dari bcntuk kata atau istilahnya, jelas bahwa kata ini bcra al dari bahasa 
Arab. Kwnus a/-J'vlahmud~mh ( 1934) karangan Sycd Mahmud ibnu 
Almarhum Abdu l Qadir al-1-lindi memberikan makna kata .\yair sebagai 
"karangan cmpat baris yang sama sajak (s-j-?)nya pada akhir kcempat-empat 
kalimat dan sama pertimbangan pcrkataannya" (Syed Mahmud, 1934: 159). 
Dari kontcksnya ki ta pahami apa yang dimaksudkan dcngan .wjak (s-j -?) 
ialah per amaan bunyi di ak hir tiap-tiap baris atau rmri. Tentu saja. 
keterangan yang terdapat dalam Kamus Al- .\lalunucl~mh sangat ringkas. 
karena pcnyu un kamus ini menyadari bah\\'a semua orang Mclayu pasti 
tahu apa itu syair (Si ti Ha\\'a Haji Salleh. 2005: I). 

Bcgi tu pentingnya kedudukan yair ini dalam kebudayaan Is lam atau 
Mclayu. Maka Al-Qur'an pun memuat perbincangan tentang .\:mir ini dalam 
bebcrapa ayat. Dalam Al-Qur' an Asy Syu'araa· (26:224) Allah mcngingat
kan kita scmua, di dalam sural ini d ijelaskan bahwa para pcnyair itu diikuti 
olch orang-orang yang sesat. 

An inya: 

';? ,... . ,..,. j ,..., 

~ .- • I': l j •:! • '"·- • j - •:' l j
~ ~Y jLu ~~; · ·~ :.:. _y.'IL~ ~ 

Dan pcnyair-penyair itu diikuti okh orang-orang )ang scsat. 
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K emudian dalam sural yang sama AI-Qur'an Asy Syu 'araa' (26:225), ba hwa 
pa ra penyair itu mengembara di tiap-tiap lembah. 

Aninya: 
Tidakkah kamu mclihat bahwasanya mcreka mcngembara di tiap-tiap lemhah. 

Yang dimaksucl clalam ayat ini ialah bahwa sebag ian penyair-pcnyair itu 
suka memperma inkan kata-kata dan tidak mempunya i rujuan yang baik yang 
tertentu dan tidak punya pendirian. 

Di ayat lain yaitu ayat 226, di terangkan bahwa penyair itu hanya suka 
mengatakan tetapi tidak melakukan apa yang dikatakam1ya. Selengkapnya 
firman A llah da lam A l-Qur·an Asy Syu'araa'(26: 226) adalah sebagai 
berikut. 

Artinya: 
Dan bal1\\ asanya mcrcka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak 
menge~jakan( nya)? 

Setelah membcrikan peringatan bag i para penyair yang " menyimpang:· 
di ayat 227 A ll ah memuji dan mem berikan jaminan kepada para penya ir 
yang beriman dan beramal saleh, walau awa lnya mereka menderita dan 
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di zalimi. Selengkapnya AI-Qur·an sural Asy Syu·araa· (26:227) scbagai 
berikut. 

Aninya: 
Kecuali orang-orang (pcnyair-penyair) yang beriman dan beramal salch dan 
banyak menyebut Allah dan mendapat kemcnangan sesudah menderita 
kezaliman. Dan orang-orang yang ~:alim itu kclak akan mengctahui kc 
tcmpat mana mereka akan kcmbali . 

Di dalam Al-Qur·an surah Yaasiin (36:69), sebagai pemyataan bahwa 
Al-Qur'an itu bukan ciptaan abi Muhammad, tetapi adalah wahyu All ah 
melalui Malaikat Jibril, Allah bcrfi rman sebagai berikut 

Aninya: 
Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (1\ luhammad} dan bcrsyair itu 
tidaklah layak baginya. AI Qur·an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitah 
yang mcmberi pcnerangan. 

40 



Ayat-ayat AI-Qur·an yang berisi tcntang penyair dan syair tersebut di 
ata . tampaknya adalah ingin meluru kan ide dan prakrik terbadap sa rra 
sya ir ini dalam rangka tauhid kcpada Allah . bukan sebaliknya .. bermain 
dengan kata-kata .. untuk ingkar kcpada Tuhan. dan memi lih jalan setan. 

Dalam Dunia Melayu, lebih lanjut. menurul Harun Mat Piah para 
pengkaj i yang meneliti syair sepa kat mcnyatakan bahwa kata syair berasa l 
dari bahasa Arab sy 'r yang umumnya merujuk kepada pengertian puisi 
da lam apa-apa jua jenisnya scpeiti yang d i rahami dalam istilah [nggris poem 
atau poe(l :\· (Harun Mat Piah, 1989:2 1 0). Scmcnlara itu, dalam bahasa Arab 
kala .sy ·r melahirkan kata sya "ir dengan membawa maksud penulis arau 
pencipta puisi. penyair, atau penyajak. 

Dalam bentuk asalnya. syair tidak mungkin dikclirukan maknanya 
dengan seloka dan gurindam karena cara penul i annya. Syair yang pada 
mulanya di tulis dalam tulisan Jm, i (Arab Melayu). ditulis berpasang
pa angan. yaitu dua kalimar (ayat) pada bari penama dengan dipisahkan 
olch uatu tanda hiasan atau bunga di tcngah-tcngahnya. Biasanya dua 
pasangan ayat (yaitu empar baris) mempunyai buny i akhir sama. walaupun 
kadang-kadang ditemui sepasang ayat saja yang mempunyai rima akhir yang 
ama (Siti Hawa Haji Salleh, 2005:4). 

Kekeliruan tctjadi ketika syair dalam tulisan Jawi diturunkan ke dalam 
tul isan Rumi (Romawi) dan mungkin karcna keterbatasan ruang, empat bari s 
syai r berpasang-pasangan terpaksa diletakkan sebagai suatu rangkap yang 
tcrdiri dari empat baris. Bari s-baris syair ini biasanya ditransli terasikan 
da lam bentuk yang sangat berbeda dengan yang asalnya dalam tu lisan Jawi. 

Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti A. Teeuw 
yang menggunakan pendekatan eksten if (cmik) dan Syed Naqui b ai-Attas 
yang menggunakan pendckaran inten. i r. para a1jana 1111 tidak dapat 
menafikan bahwa dalam realitasnya ll amzah Fansuri yang memesatkan 
penggunaan syair dalam perkembangan kesusastraan Melayu. Oleh karena 
itu, penanyaan yang perlu diberi jawaban ialah sangat menentukan sepert i 
yang dikemukakan Harun Mat Piah ( 1989:216): 
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Pcnamanya. apakah syai r itu merupakan bentul-. puisi lclayu-lndonc. ia 
yang asli (purba). eninya telah ada sebelum kedatangan Islam a tau. keduan~ a. 
hcnarkah ~)air dikarang dan dicipta oleh Hamzah Fansuri dan hanya dil-.enali 
dan bcrkc:mbang selepas Hamzah Fansuri (m. 16:10 i\ lasihi) 

l larun Mat Piah mengemukakan empat kesimpulan bcrdasarkan kepada 
berbagai pendapat dan polemik yang timbul berhubung dcngan sya ir yang 
dikemukakan oleh para satjana. Tanpa mengulangi satu per satu 
pcnghujahan yang dikemukakan oleh para sa1jana dan mcngulangi lagi asal
usul syair dan lain-lain yang bcrka itan dcngannya, kita lihat keempat 
s impu lan mengenai syair yang dikemukakan oleh Harun Mat Piah 
( 1989:209-2 1 0) . (I) Bahwa istilah syair berasa l dari bahasa Arab; dan 
penggunaannya dalam bahasa Melayu hanya scbagai istilah tcknis. (2) 
Bahwa syai r Me layu itu, walaupun ada kaitannya dcngan pu isi Arab, tetapi 
tidak berasal dari syair Arab dan Persia, atau sebagai penye uaian dari mana
mana genre puisi Arab atau Pers ia. Dengan perkataan lain. sya ir adalah 
c ipataan as li masyarakat Melayu. (3) Ada kcmu ngkinan sya ir itu bcrasal dari 
puisi Melayu Ma laysia-I ndonesia asli. (4) Bahwa syair Melayu di cipta dan 
dimulakan penyebarannya oleh Hamzah Fansuri dan beracuankan pu isi 
Arab-Pers ia. 

Pcngkaji lai nnya yai tu Mohd. Yuso r Md. or dan Abdul Rahman Kaeh 
( 19< 5:vii) mengemukakan empat kesi mpulan juga. namun sedikit berbeda 
dengan kcsimpulan yang dikemukakan olch Harun Mat Piah, yai tu : (i) 
Karcna kala syair datangnya dari Arab-Pers ia. maka ya ir dianggap datang 
dari luar. (ii) Meskipun kata syair ada kaitannya dengan bahasa Arab-Persia. 
tetapi bentuk syair ialah ciptaan orang Mclayu di usantara ini . (i ii) Syair 
sudah ada sejak abad kelima belas di Melaka. (iv) Sya ir dikarang oleh 
Hamzah Fansuri dan berkembang setelah masa tcrscbul. 

ementara Siti Hawa Salleh menambahkan bahwa selain simpulan 
seperti di atas ada sebuab lagi aspek yang berkaitan dengan eksistensi syair 
el i Dun ia Melayu. Menurutnya, kegiatan kcagamaan dalam tradis i merayakan 
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Maulidur Rasul (Maulid abi ) memperkenalkan dan merapatkan masyarakat 
Melayu dengan puisi Barzanj i. 3 Mungkin pada mulanya puisi didendangkan 
dalam bahasa Arab asa lnya dan kemudian dite1jemahkan ke dalam bahasa 
Melayu sambil memberi perhatian kepada rima akhir setiap baris. Akhirnya 
para penya ir Melayu sendiri. mencipta pu isi-puis i dengan berpandukan 
penulisan puisi Bar::anji. Contoh-contoh yang dipetik dari buku Bar::cmji 
memperl ihatkan bahwa bentuk penciptaan puisi itu ialah benruk syair sepeni 
yang wujud sekarang. Kegiatan menyanyikan puisi barzanji dalam majl is 
Mau lidur Rasul (Maulid Nabi) seti ap tahun pasti meninggalkan kesan 
terhadap selera puis i masyarakat Melayu. Dengan demikian, tentulah sedikit 
banyaknya lagu barzanj i ini memainkan peranan dalam menyebarkan 
penci ptaan puis i jenis ini yang akhi rya bernamakan syair. Sela in itu. tidak 
dapat dipungkiri bahwa pemikiran masyarakat Melayu lebih mudah 
menerima puisi barzanji dengan struktm kalimat dan rima akhirnya karena 
kebiasaan mereka denga n bentuk puisi yang sudah ada dalam kesusa traan
nya sendi ri . 

Dengan terwujudnya berbagai jeni s syair dalam kesusastraan Melayu. 
ternyata bahwa pui si jeni ini sangat disukai oleh masyarakat Melayu zaman 
silam. Syair menyedi akan satu Jagi cara untuk menyampaikan cerita se lain 
benruk pro a. Dalam kenyataan budaya. memang pantun berkait, memiliki 
daya menyampaikan scsuaru kisah yang panjang, menurut penceritaannya 

;Dalam kaitannya dcngan Dunia Islam. secara umum peringatan maulicl :"Jahi 
Muhammad sclalu discmarakkan dcngan s lwlawawn dan puji-pujian kepada Rasulullah. yang 
mercka baca dari kitah Bur::.unji maupun Daiba. · Kadangkala ditambah dengan ' enandung 
qasidah Burdah. Mcskipun Kirab Bar::.anji lebih populer di kalangan orang awam dari yang 
Jainnya. tetapi biasanya ki tab Daiha. · Bar::.m!ji. dan Qasidah Burdalr dijadikan salll pakct 
unntk mcramaikan maulid abi Muhamamd. Urutannya adalah membaca Duiha ·. lalu 
Bar::.anji. kemudian disudahi dcngan Qasidah Burdalr. Dalam konteks in i. Kiwh Bar::.anji 
mcnjadi kitab induk. Sccara umum kitab Bar::.anji terdiri dari tiga bahagian: (i) ccriHI tcntang 
perjalanan hidup Nabi Muhammad dcngan satra yang sangat puitis: (ii) syair-syair pujian dan 
sanjungan kcpada Na bi Muhammad: (i ii) sha!awar kepada abi Muhammad. Kirah Bur::.anji 
dituli s oleh Sycikh Ja · rar a l-Bar:janzi a i-Madani. Beliau adalah klwrhih di Masjidi lharam dan 
seorang multi . Wafitt eli Madinah pada tahun 11 77!-l/1763 M. 
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dapat memberikan tekanan kepada pembaca atau pendengar. amun karena 
struktur pantu n bcrkait yang terpaksa mengulangi isi dalam rangkap (bait) 
awal sebelum mcngungkapkan informasi dalam rangkap yang berikutnya. 
maka pantun berkait tidak digunakan secara meluas untuk menyampaikan 
cerita yang panjang-panjang seperti yang dapat dilakukan oleh syair (Siti 
Hawa Sallch, 2005:23 ). 

Da lam Dunia Me layu hampir setiap genre kesusastraan Melayu 
tradi sional mempunyai ersinya dalam bentuk syair, selain dalam bentuk 
prosa- hingga tcrdapat satu kumpulan karya yang besar tercipta dalam 
bentuk sya ir. Dengan demikian. dalam perbendaharaan kesusastraan Melayu 
terdapat sya ir agama, syair sejarah, syair hikayat, syair nasehat, dan lain-lain. 
Syair juga muncul dalam katya prosa tradisional , baik untuk selinga n 
maupun penghias bahasa dan j uga dapat sebagai penyampai alternat ir. 
Kepopularennya clikekalkan melalui iramanya yang tersendiri, hingga !lyair 
termasuk ke do/am kumpulan denclangan irama as/i, 4 menjacli sebahagian 
dari nyanyian dalam persembahan bangsawan dan mempunyai peminat atau 
audiensJ~t ·a sendiri. Contoh sya ir dalam Dunia Melayu: (a) syai r scja rah 
(Syair Sultan Maulana. Syair Perang Mengkasar, Syair Muko-Muko), (b) 
syair keagamaan (S,vair Makr[fat, Syair Mekah dan Medinah, Syair Hari 
Kiamat), (c) syair hi kayat/hiuran/ romantis (Syair Harith Fad::illah, S.vair 
Gul Bakawali. S,l'air Jauhar Manikam), (d) syair hikayat panj i (S,vair Ken 
Tambuhan. S.vair Panji), syair nasihat (Syair Nasihat, Syair Nasihat 
Pengcu·aran tmluk Memelihara Diri, Syair Nasihat kepada Pemerintah), dan 
(e) sya ir perlambangan, kiasan atau sindiran seperti: Syair Ikon Terubuk. 
S.vair lkan Tongkol. S.Fair Bereng-bereng (Si ti Hawa Haji Salleh, 2005:24). 

4 Sehcnarnya ~yair ini tidak bisa dikatcgorikan sebagai irama asli atau kalau eli Sumatcra 
Utara cliscbut irama senandung. yang temponya lambat yaitu sekitar 60 ketukan dasar p.:r 
mcnitnya. Dituli s dalam birama atau sukatan 4/4. Dalam sant siklus (pusingan) memerlukan 
clclapan kelllkan dasar. Dengan onomatopeik bunyi 4 kemkan awal diisi o leh suara tak. dan 
empat berikutnya dang. dang . /tmg. tung. dang . dang. dan lung. Pada bahagian melodi 
sclang (imerlude) digunakan remak incmg atau mak inang dalam 4/4 dan bahagian isi meter 
bcbas bukan rcmak atau irama asli . 

44 



Dalam komeks tuli san ini . gelar penyair sangatlah tepat diberikan 
kepada Amir ll amzah. Gelar tersebut memberikan kesan bahwa Ami r 
Han12ah memang sastrawan yang karya-katyanya mengacu kepada astra 
Melayu secara umum. Syair sendiri merupakan istilah yang diambil dari 

rab dan Persia, namun stru ktur dan bentuknya adalah memang bera al dari 
aspck interna l kita ya itu usantara. 

2.2.5 Raja Penyair Pujangga Baru 
elanjutnya Amir Hamzah didaulat sebagai Raja Penyair P1!jongga 

Bam. Untuk itu perlu dipaha mi apa itu raja dan puj angga. yang mengacu 
kepada Komus 1../mum Bahasa Indonesia. 

Raja (raja) [n] adalah ( I ) penguasa tettinggi pada suatu kcrajaan 
(bia an~ a diperoleh sebagai warisan): orang yang mcngepa lai dan 
memcrintah suaru bangsa atau negara: negara kerajaan diperintah o lch 
eorang raja: (2} kepala daerah istimewa: kepala s uku: ultan: (3) ebutan 

untuk pcnguasa tertinggi dari suatu kerajaan; (4) orang yang be ar 
kekuasaan nya (pengaruhnya) dalam suatu lingkungan (perusahaan): raja 
minyak: (5) orang yang mempunyai keistimewaan kl1usus (sepeni sil"at. 
kepandaian, kelic ikan): raj a kumis: raja copet; (6) binatang l iin dan 
sebaga inya) ya ng dianggap berkuasa terhadap sesamanya: raja buaya: raja 
j in: (7) buah catur yang terpenting; (8) kattu (truf) yang bergambar raja. 

elanjutnya kata penyair (pe.nya.ir) [n] memil iki makna: ( I) pengarang 
sya ir; pengarang sajak; (2) pujangga angkatan dalam kesusastraan Indonesia 
yang muncul sekitar tahun 1930-an dengan ditandai o le h scmangat 
kebangsaan dan semangat mengejar kemaj uan, dipengaruh i oleh aliran 
romantik dan indiv idualisme. 

Dari makna kata raja dan penyair ini j e las lah bahwa apa yang diberikan 
H.B. Jass in ke pada Amir Hamzah adalah memju k bahwa J\mir Han12ah 
adalah penguasa utama da lam dunia sastra, khususnya pada Angkatan 
Pujangga Bam. Amir Hamzah menjadi pimpinan angkatan pujangga ini, 
sepert i raja memerintah kerajaannya. 
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2.2.6 Pahlawan 
Dalam konteks Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia (NKR I) Amir 

Hamzah sclanjutnya dianugerahi sebaga i pahlawan nasional. Olch karcna itu 
perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan pahlawan dalam pcrsepsi 
bangsa Indonesia pada umumnya. Mcnurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
pahlawan /pah ·la· \\·arv [n] adalah orang yang menonj ol karena kcbcranian 
dan pengorbanannya dalam membela kebcnaran: pejuang yang gagah bcrani : 
pahla\\'an bakiak suami yang sangat patuh (takut) kepada istrinya: pahla\\·an 
kesiangan. I. orang yang baru mau bekcrja (berjuang) setelah pcpcrangan 
(masa sul it) bcrakhir: 2. orang yang ketika masa perjuangan tidak mclaku kan 
apa-apa, tetapi setelah peperangan selcsai menyatakan diri pcJuang; 
kepahlawanan /ke·pah·la·wan ·an/ ln] perihal sifat pahlawan (scperti 
keberanian, kepcrkasaan, kere laan bcrkorban, dan kekesatriaan ). 

Gamba r 2. 1: 
H.B. Jassin Kritikus Sastra Indonesia 

yang Menobatkan Amir Han1Zah 
sebagai Raja Penyair Pujongga Baru 

s um her: l111p· """ nnal _grg.pl1 
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Dalam kaitannya dengan Amir l-lamzah sebagai pahlawan nasional, 
maka maknanya memjuk beliau sebaga i pahlawan bangsa Indonesia [bahkan 
Dunia Melayu]. Beliau menonj ol dalam berkorban dalam membela 
kebenaran . Beliau juga be1juang di peringkat lapangan. clalam rangka 
menyatukan pemuda dalam konteks nasional Indonesia. Bcliau berjuang 
melalui pcmikiran yang dituangkan melalui karya-karya sastra pula. Ia juga 
berj uang untuk tegaknya republ ik ini, yang dibukti kannya mengabdi sebagai 
bupati Kabupaten Langkat. Beliau mencoba mentransformasikan kebudaya
an ctnik di seluruh Indonesia termasuk kebudayaan Melayu dalam rangka 

egara Kesatuan Republik r ndonesia. Bahkan karen a si fatn ya yang 
akomodatif dan akulturati f sepcrti ini , akhimya ia pun menjadi korban 
kerusuhan sosial yang lazim discbut " Revolusi Sosial'" di Sumatera Timur 
yang terjadi tahun 1946. 

2.3 Teori-teori 
llmu pengetahuan (sains) adalah suatu disiplin yang mempunyai 

tahap-tahap dan prosedur te11entu. yang sering disebut dengan pendekatan 
ilmiah. Di an taranya adalah: rasional isme, empirisme. determinisme. 
hi potesis dan pembuktian , asumsi, pcngamatan, pene litian, dan lainnya 
(Lihat Denzin dan Lincoln, 1995 ). 

Pendekatan saintifik biasanya menggunakan teori tertentu dalam 
mengkaji fenomena alam, biologi, sosial , budaya, dan lai n-lainnya. Teori 
memilik i peran penting dalam pendekatan ilmiah. Dengan tcori seorang 
ilmuwan dibekali dasar-dasar bagaimana mencari dan mengolah data-
sehi ngga didapatkan kesimpulan yang absah. Teori menurut Marckward 
( 1990: 1302) memilik i tujuh penge11ian: (I) sebuah rancangan atau skema 
pikiran. (2) prinsip dasar a tau pencrapan ilmu pengetahuan. (3) abstrak 
pengetahuan yang antonim dengan praktik. (4) rancangan hi potesis untuk 
menangani berbagai fenomena, (5) hipotesis yang mengarahkan sescorang, 
(6) da lam matcmatika adalah tcorema yang menghadirkan pandangan 
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s is tematik dari beberapa subjek, dan (7) ilmu pengetahuan tentang komposisi 
musik . Jad i dengan demikian. teori berada da lam tataran ide orang, yang 
kebenarannya secara empiris dan rasional telah diujicoba terutama olch 
pakar teori tersebut. Dalam d imensi ,,·aktu teori -teori dari semua di iplin 
ilmu teru berkembang. 

Da lam Kamus Besar Bahasa Indonesia , yang d imaksud teori ( tc .o.ri) 
[n] ada lah: ( I) pendapat yang didasarkan pada peneli tian dan penernuan. 
didukung o leh data da n a rgumcntasi; (2) penyc lid ikan eksperimc nta l yang 
mampu menghasi lkan fakta berdasarkan ilmu pasti , Iogika, mc todologi, 
a rgumcntasi: tcori tcntang kej adian bumi ; teori tc ntang pembentuka n ncgara~ 

(3) a a dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu 
pengetahuan: teori mengcndarai mobil: teori karang-mengarang~ teori hi tung 
dagang: (-+) pendapat. cara, dan aturan untuk mclakukan sesuatu: teorinya 
memang mudah, tetap i prak tiknya su kar. 

Dalam mengkaji gagasan, perjuangan, dan karya-karya Amir Hamzah. 
maka pcnu lis menggunakan bcberapa teor i, baik dari d is iplin sejarah, sosia l, 
budaya. dan sastra. Adapun teori-teori tersebut diuraikan sebagai berikut ini . 

2.3.1 Sejarab 
Tcori merupakan landasan yang paling penting dalam semua dis iplin 

ilmu pengetahuan. Dengan tcori seorang ilmuwan dibekali \\'a\\'asan untuk 
mengkaji fenomena alam, sosial, budaya, dan lainnya, yang kcmudian 
membuat s impulan-simpulan dan tentu saj a akan mengembangkan teori 
da la m disipli n berka ita n. 

Sejarawan Reiner bcrpcndapat bahwa nosi metodologi adalah sa ma 
dengan nosi jlilsa.fat sejarah (Geschichtsphilosophie) yang forma l scperti 
yang dikemukakan oleh Bauer. yaitu mcne lit i logika dan epis temo logi 
scjarah sebagai sebuah d is iplin (Reiner, 1956:H4). Filsafat scjarah yang 
fo rmal ini o leh Walsh. scorang guru besar fi lsafat dari Univers itas Edinburg, 
di namakan filsafat sejarah ATitis. yang di dalamnya dikaji empat 
pcrmasalaha n sejarah : (a) sejarah dan bentuk-bcntuk pengetahua n lain: (b) 
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kebcnaran dan fakta dalam sejarah; (c) objcktivitas sejarah; dan (d) 
cksplanasi dalam sejarah (Ibrahim A lfian. 1993:3 ). 

Mctodologi atau fil sa rat scjarah formal. yang menurut kon ep Bauer 
atau disebut filsafat sejarah kritis. menarik minat ash, seorang guru bcsar 
fil ·afat di Western Kentucky University. Taj uk-tajuk kajian yang dibaha nya 
ada lah: (I) positi vismc dan idealisme. ya itu pcnekanan pada masa lah 
pcmahaman sejarah; (2) masa lah eksplanasi sejarah; (3) masalah objekt i\ itas 
sejarah; (4) masalah sebab-sebab dalam scjarah; dan (5) determini me 
sejarah ( 1 brahim Alfi an, 1993:4 ). 

Dalam tulisan mcngcnai lil safat sejarah. /\nkcrsmit mengemukakan 
antara lain mengenai fil sa rat sejarah kritis. yang di dalanmya juga dibahas 
mengcnai teori pengetahuan atau epistcmologi scjarah. Buku ini dalam judul 
aslinya asalah Denken o t·er Geschiedenis: Een 01·er::icht t·an 111odem e 
geschiec(filo-sofische opt·ottiegn, 1984. ditct:jemahkan dengan baik oleh 
Pater Dick Hartoko dari Indonesia, dengan judul Refleksi ten tang Sejorah: 
Pendapat-pendapat Modem ten tang Sejarah ( Hartoko, 1987). 

Bai ley mengemukakan bahwa perbedaan antara ilmu-ilmu ek ·akta 
(pasti dan alam) dengan ilmu-i lmu sosial terpusat pada metodol ogi. bukan 
berkisar pada metode. Metodologi adalah fa lsafah mengena1 pro cs 
penclitian. yang di dalamnya termasuk hal-hal berikut. 

Assumptions and 'a lues that sen·e as a rationale for research and the 
tandars or criteria the resea rcher uses for the imerpreting data and reaching 

wnclusions. A researcher"s methodology detem1ines such factors as ho" he or 
she writes hypotheses and what level of evidence is necessary to make del:ision 
whetcr or not to reject a hypothesis (Bailey. 19R1:31). 

Menurut seorang anlropolog temama. Pelto. perlu dibedaka n antara 
teknik-teknik penelitian yaitu hal-hal yang mcnyangkut masalah pragmat is 
dalam koleksi data dengan metodologi. Mcnurut Pelto. ··methodology 
denotes ·logical in-use· involved in selecting particular observationa l 
techniques, assering their y ield of data, and re lati ng these data to theoretica l 
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propositions (Pelto. 1970:-0. Jadi ri ngkasnya, metodologi berkaitan dengan 
ma alah filsanu fundamental dalam ilmu scjarah. sedangkan metode 
berkaitan dcngan cara atau teknik membangun disiplin ilmu ejarah. 
Selanjutnya kita kaj i teori dalam ilmu sejarah. 

Seperti sudah dideskripsikan di atas, mctodo logi bcrkaitan crat dengan 
masalah teori . Kcmudian teori dalam disiplin scja rah sering juga disebut 
dengan kerangka referensi. atau kadangkala discbut skema referensi atau 
presuposi si atau personal equcllion-yang mcru pakan suatu perangkat 
kaidah yang mcmandu sejarawan ( i I mu•,·an sejarah) untuk menyc l idiki a tau 
rncneli ti masalah yang akan ditel iti, a lam menyusun bahan-bahan yang tc lah 
diperolehnya dari analis is sumber, kemudi an mengcvaluasi bas il temuannya 
(Social Science Research Council/ SSRC, 1954:26). 

Hook mcncatat ada cmpat hal tentang kerangka rcferensi (teori ) dalam 
ilmu sejarah ini . yaitu: (i) Kcrangka refcrensi adalah hipote is yang 
mcnjelaskan faktor(-faktor) apa yang menenlll kan terjadinya sebuah situasi 
scjarah; (i i) Kcrangka referensi j uga menentukan hi potesis mana yang harus 
diseleksi olch scorang sejarawan, dan kadang-kadang juga seleksi mengenai 
jenis masa lah scjarah yang hendak dite litinya; (iii) Kerangka rcfercnsi dapat 
juga menunjukkan lingkup (.\·coupe) minat ejarawan. Misa lnya sejarah 
osial. intelektual. budaya. atau pol itik: dan (iv) Kcrangka referen i adalah 

fi lsafat hidup atau ni lai yang dianut oleh sejarawan yang tercermin di dalam 
kara-karyanya ( SRC. 1946: 125-1 27). 

Sangatl ah mcnarik untuk di catat bahwa Sar1ono Kartod irdjo tidak 
memakai kata kcrangka referensi tctapi mempcrgunakan istilah kerangka 
analiti s untuk mcnj elaskan pcnclekatan yang dipakainya (Kartocl irdj o. 
1973:4). Seba liknya. seorang scjarawan Amerika Serikat, Berkhofer. Jr. 
mempergunakan istilah kerangka konscprua l (conceptual .(rame11·orks) 
(Berkhofer Jr, 197 1:5 dan 23) yang mengacu pada makna tcori dalam ilmu 
scjarah. 

Fungsi teori dalam disipl in scjarah sepert i yang termaktub dalam SSRC 
di New York dalam sebuah laporan Panitia Historiografi , ada lah sama 
dengan yang terdapat dalam disiplin-clis ilin lain, yai tu untuk 
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me ngide nt ifikasi masa lah yang hendak ditc liti , meny usun kategori-kategor i 
untuk mengorgani sas ika n hi potes is-hi potes is, dan melalu i proses tersebut 
berbagai macam interpretasi data dapat diuj i. se1ta memperlihatkan ukuran
ukuran atau kriteria ya ng dij adikan dasar untuk membuktikan sesuatu. T eori 
tidak dapat memberikan jawaban kepada pene li ti, akan tctapi teori dapat 
me mbeka l i pene l i ti dcngan pertanyaan-pe rtanyaan yang d ia j ukannya 
terhadap f'enomena ya ng hendak ditelitinya (SSC R, 1954:26). 

Jika seorang sej arawan mengemukakan teorinya secara eksplis it dalam 
pe nelitiannya. maka tidak la h sulit bagi pe mbaca karyanya untuk menyimak 
kese luruhan teori yang d ipakainya itu. Kita dapat melihat apakah teori itu 
dapat dibuktikan dalam kajiannya ataukah ia hanya dapat membuktikan 
sebahag iannya saja. K ita lihat berbaga i contoh kasus. 

Da la m karyanya yang bcrtajuk Protest Mo1·emen1s in Rural Jam 
( 19 73 ). Sartono Kartodirdjo mempergunakan sebahagian kerangka anali t i 
yang pcrnah dikemuaka n Landsberger dala m .. The Role of Peasant 
Mo veme nts a nd Revo lts in Deve lopme nt: An A nalitica! Framework·· dalam 
Landsberger (ed.) Latin A mer icon Mo Fements ( 1968) untuk memahami asa l
usul , perkembangan, dan berbagai dampak pergerakan yang bers ifat pro tes 
sos ial. Dal am semua kasus yang komple ks. fa ktor-faktor ha rus dikaji. serta 
fenomena keresahan sos ial hanya dapat d ije laskan me la lui kombinasi sebab
sebab ya ng terpisah. Aspe k-aspek ana litis yang meru pakan kerangka 
penelitian Kartodirdj o ada lah: (a) struktur politik ekono mi pedesaan Jawa 
abad ke- 19 dan 20: (b) basis massa pergerakan sosia l; (c) kepemimpinan 
pe rgcrakan-pergerakan sosia l; (d) idcologi-ideologi pergerakan: dan (e ) 
dimc nsi budaya yang bers ifat mendorong pergerakan sosia l (cultural 
conduciveness). 

Dari scmbilan butir hal yang dikemukakan Landsberger hanya empat 
yang diambilnya, yaitu : (a) peristi wa-pe ri stiwa atau kejadian-kejadiannya: 
(b) sekutu-sekutu dan musuh-musuh gerakan tani : (c) cara-cara aks i gera kan 
tani; (d) gerakan sebagai organisasi ; dan (e) pemikiran mengenai berhasil 
se1t a gagalnya geraka n tani dan dampaknya. 
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Sebuah pendekatan ilrnu sejarah lainnya adalah menggunakan teori 
pcrilaku kolektif atau dalam bahasa lnggris disebut collecTive hehaviour. 
Contoh aplikasi ini dalam tulisan sejarah adalah apa yang ditul is olch 
Ibrahim Alfian. yang mengkaji peperangan yang berlangsung antara kerajaan 
Acch melawan kerajaan Belanda 1873- 19 12. Buku yang ditu lis Ibrahim 
Alfian bertajuk Perong di }alan Allah ( 1987) . Teori perilaku kolcktif ini ia 
adopsi dari tuli san sosiolog Amerika Serikat. eil J. Smelser. dalam buku 
yang berjudul The01y of Collective Behaviour, 1962 (lihat Ibrahim Altian. 
1993:6) . 

Dalam rangka penelitian tcrhadap Amir llamzah. teori peri laku kolektif 
ini digunakan dalam rnengkaj i gerakan nasiona lisrne, munculnya pemuda
pcmuda, Sumpah Pemuda dalam kongres pcmuda, gerakan pcrlawanan 
kolcktif tcrhadap Bc landa, dan lain-lainnya. Scmua peristiwa scjarah ini 
berkaitan dcngan keberadaan Amir Hamzah semasa hidupnya. 

Teori lainnya yang lazim digunakan dalam il mu sejarah adalah teori 
eTiologi perang internal. Dalam konteks Indonesia teori ini rei evan 
digunakan untuk mcngkaji mengenai pergerakan pe1juangan Pcmerintahan 
Revolusioncr Repub li k Indonesia atau Perang Rakyat Semesta yang biasa 
di singkat rnenjadi PRRT/Permesta . Atau dalam peristiwa sejarah sos ia l 
Indonesia tcrkini adalah pergcrakan kemerdekaan atau separati sme oleh 
Gcrakan Acch Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Hasan Ti ro yang 
bcrmarkas di Swedia. Kemudian tanggal 15 Agustus 2005 mercka kembali 
ke pangkuan egara Kcsatuan Republik Indonesia (t\TJ< R I ). dengan 
perundingan di He lsinki, Fin landia, yang di lasilitasi oleh Marti A1tisaari 
mantan Presiden Fin landi a. Tcori ini cocok digunakan untuk mcngkaji hal
hal mengenai seperatisme di suatu negara atau kawasan. Untuk peristi wa 
sos ial di luar negeri. mungk in teori ini cocok digunakan untuk mengkaji 
lcnomena scparati sme di lrlandia Utara melawan pemerintah Britania Raya. 
masyarakat Chechnya melawan Rusia. gerakan muslim MORO di Filipina 
Selatan; gcrakan sand inista melawan pemerintah Nikaragua; atau lingkup 
yang lebih global ada lah gerakan AI-Qaeda mclawan Amerika Serikat dan 
sckutu-sekutunya di seantero dunia. dan lainnya. 
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Untuk mengkaji ri\:vayat kehidupan Ami r Hamzah digunakan teori 
biografi. Dalam dis iplin sejarah, teori biograji adalah sebuah teori yang 
lazim dipergunakan di dalam disiplin ilmu sejarah. Teori ini bertumpu 
kepada de k.ripsi riwayat hidup seseorang. Biografi adalah kisah atau 
keterangan tentang kehidupan seseorang. Scbuah biografi lebi h kompleks 
daripada sekedar daftar tanggal lahir atau mali dan data-data pekerjaan 
se eorang. biografi juga bcrcerita tentang perasaan yang terlibar dalam 
mengalami kejadian-kejadia n tersebut. Dalam biografi tersebut dijelaskan 
secara lengkap kehidupan scorang tokoh sejak kecil sampai tua. bahkan 
sampai meninggal dunia. Semua jasa. karya. dan segala hal yang dihasi lkan 
a tau di lakukan oleh seorang tokoh dijclaskan juga. 

Biografi merupakan tulisan yang berisi riwayat hidup yang ditulis oleh 
orang Jain. Secara umum biografi. bcrisi narasi pe1ja lanan hidup seorang 
tokoh. deskri psi kegiatan atau peristiwa yang dialaminya, eksprcsi rerma uk 
gagasan, perasaan, dan pandangan hidup. Biografi juga sangat penting untuk 
dibaca karena di da lamnya terkandung nilai pendidikan atau moral bagi 
pembacanya. Contohnya: biografi pah lawan. artis. sastra\\·an. politikus. 
ekonom, pejuang hak azasi manusia, clokter, militer, dan lain-lain . 

Demikian uraian sekilas tentang bagaimana ilmu sejarah merekam 
sejarah kebudayaan manusia di dunia ini. Yang pcnting ilmu sejarah 
sebagaimana lazimnya ilmu-i lmu lain di dunia ini , mendasarkan kajian 
kepada teori, metode, yang bcrasal dari lil safat ilmu sejarah. yang mencakup 
pertanyaan mendasar apa itu ilmu sejarah. bagaimana mengkaji scjarah. dan 
untuk apa kaj ian terhadap sejarah kebudayaan manusia. 

2.3.2 Sosial 
Masalah pe1juangan clan pergerakan sosial Amir Hamzah sangat 

menarik untuk dikaji mela lui disipl in sosio logi. Sebaga imana diketahui 
bahwa sosiologi adalah ilmu yang mcngkaji fenonema masyarakat sebagai 
sebuah entiras. Ilmu ini digunakan unt uk mengkaji bagai mana Amir Han12ah 
dalam konteks masyarakatnya, baik itu masyarakat Kesultanan Langkat, 
ma yarakat Nusantara menuju Indonesia merdcka, sampai ke masyarakat 
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rumpun Mclayu di Asia Tcnggara. Demikian pula kenapa tcrjadi peristiwa 
revolusi osia l yang menewaskan dan mcngorbankan Amir Hamzah yang 
sangat republiken. 

Teori yang pada masa ki ni sering digunakan oleh para il muwan sosial 
sejarah adalah tcori behal'ioralisme atau tcori perilaku manusia. Dalam 
tuli san ini, dalam hal melihat perilaku indi idu Amir Hamzah dan semua 
orang yang tcrlibat dengannya, digunakan tcori perilaku manusia. Teori ini 
awal kali dikemukakan oleh Robert F. Berkhofer Jr., yang dituangkannya 
dalam buk u yang bertajuk A Behm·iora/ Approach to /listen:\· Anazrsis 
( 197 1). Buku yang memuat tcori behavoralisme ini menarik bukan hanya 
karena isinya termasuk dalam arah gejala mutakhir dalam historiograti , 
tetapi ia mcngemban mi i untuk membuat pcndekatan baru dalam studi 
ejarah dengan kemampuan luar biasa mcngetcngahkan cksposisi teori 

secara jela dan menarik. 
Berkhofcr menganjurkan pentingnya pcnggunaan konsep dan teori 

ilmu-ilmu osia l dalam il mu scjarah. Para scjarawan harus mengikuti debat 
yang te1jadi di antara para pakar ilmu-ilmu sosial, terutama debat mengenai 
sifat dasar dan eksplanasi fcnomena sosial. Sejarawan yang mengadopsi 
ilmu-ilmu so ial. mau atau tidak harus menerima perselisihan di antara para 
pakar ilmu osial. dan haru berdiri di sa lah satu pihak yang ber elisih itu. 

amun demikian, Berkhofcr mengingatkan bahwa meskipu n para ilmuwan 
sejarah mengambi I berbagai teori, konsep, dan teknik i lmu osial, tidak 
menjadikan scjarah menjadi bagian dari ilmu sosial tertentu, hanya 
menjadikannya lebih berkaraktcr ilmiah scbagai sebuah sains. Da lam filsafat 
sejarah. discbutkan babwa manusia baik ccara individu maupun kolektif. 
adalah kompleks. Kajian mengenai manusia sebagai makhluk sosial 
mengharuskan k ita mengenal konsep-konscp dan teori-teori i lmu sos ial dan 
manusia dapat dikaji sebagai entitas ana litis melalui scbuah kerangka 
konseptual. 

Berkhofcr menjelaskan bahwa organisme manusia memberi jawaban 
terhadap scbuah siruasi dengan memberi de!ini i atau menginterpretasi suatu 
situasi. Tcrmasuk di dalam definisi atau intcrpretasi situasional ini. adalah 
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sikap yang diambil orang mengenai bagaimana cara bertindak; 
memanfaatkan lingkungan fi s ik: penilaian baik. bcnar. dan indah: 
pengorganisasian aktiYitas: siapa yang harus memerintah: apa tindak pidana 
im: siapa yang harus memiliki simbol-simbol kekayaan: dan berbagai 
perilaku lainnya. Anali sis s ituasional mengkaj i perilaku manusia da lam 
reaksinya tcrhadap totali tas ituasi sebagaimana diinterpretasikan oleh 
orgamsmc. 

Selanjutnya teori yang kami pergunakan untuk mengkaj i a pek sosial 
yang bcrkaitan dengan Amir Hamzah di antaranya adalah Teori 
fungs ionalisme, yang mengkaji sejauh apa f"u ngsi-fungsi sosial sastra yang 
dihasilkan o leh Arnir Hamzah. Teori fungsi ini melihat apa yang dibasilkan 
atau dilak ukan dan dampak hasil serta perilaku sosial Am ir Hamzah. 

Menurut Lorimer et a/ .. reori fungsional isme adalah salah atu 
teori yang dipergunakan pada ilmu sos ial. yang menekankan pada saling 
kererganrungan antara institusi-institusi dan kebiasaan-kebiasaan pada 
masyarakat tertcn tu. Analisis fungsi menjclaskan bagaimana susunan sosial 
didukung oleh fungsi institusi-institus i scpcrt i: negara, agama, keluarga. 
aliran dan pasar tcrwujud. Scbagai contoh. pada masyarakat yang kompleks 
seperti Amcrika Serikat. agama dan keluarga mendukung nilai-nilai yang 
difungsikan untuk mendukung kegiatan politik demokra i dan ekonomi 
pasar. Dalam masyarakat yang Iebih sedcrhana, masya rakat tribal. 
pattisipasi dalam upaca ra keagamaan bcrfungsi untuk mendukung 
so lidaritas sosial di antara kelompok-kelompok manusia yang berhubungan 
kekerabatannya. Meskipun teori ini menj ad i dasar bagi para pcnu li s Eropa 
abad ke-19. khususnya Emile Durkheim. f"ungsionalismc ccara nyata 
berkembang sebagai sebuah teori yang mengagumkan sejak dipergunakan 
oleh Talcott Pa rsons dan Robert Merton tahu n 1950-an. Teori ini sangat 
bcrpenga ruh kepada para paka r sosiologi Ang lo-Amerika dalam dekad 1970-
an. Broni slaw Malinowski dan A.R. Radcli fTe-Brown. mcngembangkan 
teori ini di bidang antropologi. dengan mcmusatkan pcrhatian pada 
masyarakat bukan Barat. Sejak dekade 1970-an. teori fungsional is me 
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dipergunakan pu la untuk mengkaj i dinamika konfl ik sosial (Lorimer eta!. 
199 1: I 11-1 13 ). 

Selain itu. digunakan pula teori dalam ilmu komunikasi. Dalam bidang 
komunikasi , ada beberapa pakar yang mengemukakan pendapatnya 
mcngenai fun gs i komunikasi. Fungsi komunikasi memperlihat-kan arus 
gerakan yang seiring dengan masyarakat atau indi vidu. Komunikasi 
bcrfungsi mcnurut keperluan pengguna atau individu yang bcrinteraksi. 
Oleh karena itu rungsi komunikasi boleh dikai tkan dcngan eksprcsi (emosi). 
araban. rujukan. puiti s. fatik dan mctali nguitik yang berkaitan dengan bahasa 
(Aj id Che Kob, 199 1: 16). Sccara umum fu ngsi komunikasi tc rdiri dari 
empat kategori utama yaitu : ( I) Cungsi memberitahu, (2) fungs i mcndidik, 
(3) memujuk khalayak mengubah pandangan dan (4) untuk menghibur orang 
lain. 

2.3.3 Budaya 
Untuk mcngkaj i Jatar belakang budaya Amir ll amzah. tepatnya budaya 

Melayu Langkat di Sumatera Timur, digunakan teori etnograli . Etnografi 
berasal dari istilah ethnic yang arti harfiahnya suku bangsa dan graphein 
yang artinya mcngambarkan atau mendeskripsikan. Etnografi adalah jenis 
karya antropologis khusus dan penting yang mcngandung bahan-bahan 
kajian pokok dari pengolahan dan anal isis terhadap kebudayaan satu suku 
bangsa atau kclompok etnik. Oleh karena di dunia ini ada suku-suku bangsa 
yang jumlahnya relatif keci l, dengan hanya bcbcrapa ratus ribu warga, dan 
ada pu la kclompok ctnik yang bc1jumlah rc latir besar, bc1juta-j uta jiwa, 
maka seorang antropolog ya ng membuat karya etnogra fi tidak dapat 
mengkaji kesc luruhan aspek budaya suku bangsa yang besar ini. 

Oleh karcna itu. untuk mengkaj i budaya Melayu mi salnya. yang 
mencakup bcrbagai negara bangsa. maka scorang antropolog balch saja 
memilih etnograli masyarakat Me layu Desa Satang Kuis, atau lcbih besar 
sedikit masyarakat Melayu Kabupaten Serdang Bcdagai, atau masyarakat 
Melayu Labu han Batu, dan seterusnya. Ada pu la istilah yang mirip dengan 
etnografi. yaitu etnologi. Arti etnologi berbcda dengan etnografi . lstilah 
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etnologi adalah dipergunakan sebelum munculnya is tilah antropologi. 
Etnologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kcbudayaannya di 
seluruh dunia. sama mak nanya dengan antropologi, yang leb ih lazim dipakai 
belakang hari oleh para ilmuwannya atau dalam konteks sejarah ilmu 
pengetahuan manusia. 

Selain itu, un tu k mcngkaji latar bc lakang budaya Amir Han12ah in i 
digunakan teori etnosains. Teori ini memusatkan perhatian bagaimana 
informan kunci yang mewaki li kelompoknya berpendapat tentang fenomena 
yang sedang ditelit i. Pandangan dan konsep para informan ini menjadi utama 
dan penilaian sepihak dari pene liti pcrl u dihindari . Jadi dalam teori ini. 
biarkanlah info rman mcmberikan data dan penilaiannya sendiri. 

Dalam pene litian ini teori etnosains sebcnamya ingin mengungkapkan 
fakta dan sudut pandanga n para penga mal budaya Mclayu. yang menjadi 
latar be lakang Amir llamzah hidup. Latar belakang tersebut mencakup 
sil ilah. galur keturunan. istem kekerabatan. agama dan sufi sme khususnya 
tarckar Naqsyabandiya h di Besi lam Langkat, sistem kepcmimpina n Melayu. 
sasrra da lam kebudayaan Melayu, dan hal-ha l sejenis lainnya. 

2.3.4 Sastra 
2.3.4. I Teori Resepsi Sastra 

Pcnelitian sasrra scbagaimana penclit ian ilmu-i lmu lainnya haruslah 
menggunakan kerangka teori yang jelas dan sesuai dengan objek 
peneli tiannya. Teori dipcrlukan sebagai tuntutan kerja untu k memaha mi 
objeknya da lam saat ana lisis (Sudaryanto, 1983:79). 

Da lam ilmu sastra teori yang menekankan kepada aspek pembaca 
dikenal dengan nama reori resepsi. Pendekatannya disebut dengan 
pendekatan reseptif. Pcndekatan dengan titik berat kepada peranan pembaca 
sebagai penyambut ka rya sastra termasuk kepada pcndekatan pragmatik 
(A brams, 1976: 14-2 1 dan Teeuw, 19R4:50). Perhati an kcpada peranan 
pembaca sebagai pemberi makna karya sastra dalam sejarah perj alanan ilmu 
sastra merupakan perkcmbangan baru dan baru timbul sesudah tahun 1960 
(Teeuw, 1983:60-6 1 ). Anal isis resepsi adalah satu sarana atau alat da lam 
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prose pcmberian makna dan sebagai usaha ilmiah untuk memahami pro c 
i tu . 

Tokoh utama dalam ilmu sastra yang menekankan peranan pembaca 
ada lah Hans Robert Jauss. Pada ta tum 1967 ia menulis artikel yang bcrtajuk 
"Litcraturgeschichte a ls Provokation'· ('"Sejarah Sastra sebagai T antangan""). 
yang kemudian dampaknya mcnggemparkan dunia ilmu sastra di Jerman 
Barat. Tulisan ini kemudian dia lih bahasakan ke dalam bahasa lnggris 
dengan taj uk " Literary His tory as a C ha lenge to Literaty Theoty" (Abrams 
198 1: ISS dan Tecuw, 1984: 193 ). Jauss mc nyebut pendekatannya terhada p 
sastra dengan re:::eptionsasthetik. Dalam bahasa l ndonesia d ikcnal de nga n 
estetika penerimaan dan kcmudian menjadi resepsi sastra. Pcmbaca dalam 
konteks ini adalah pembaca yang cakap. mereka itu para pakar dan kritikus 
astra yang dipandang dapat mewakili para pembaca pada pcriodenya dan 

juga para ahl i sejarah (Rachmat. 1985: 186). e laku pembaca tempat pc ncl iti 
adalah sebagai mata terakhir dalam rantai sejarah dan ikut dalam proses 
penilaian (Teeuw. 198-+:200). Demikian ckilas tentang teori rcscps i a tra 
yang lazim digunakan oleh para ilmuwan pengkaji sastra. 

2.3.4 .2 Teori Semiotik Mclayu dan Bebcrapa Teori Pcndukung 
Karya sasta had ir da lam dua bentuk, yakni sasta lisan dan sastra tulis. 

Teeuw ( 1984:279) mengcmukakan bahwa sastra tu lis t idak mcmerl ukan 
komunikas i secara langsung a ntara penc ipta dan penik.mat--scdang kan sastra 
lisan biasanya berfungsi sebagai sastra yang d ibacakan atau yang dibawakan 
bersama-sa ma. 

Sastra li san mcrupakan bag ia n dari suatu kebudayaan yang tumbuh dan 
berkembang di tengah- te ngah ma yarakat dan diwariskan secara turun
temurun secara li san scbagai milik bersama. Menurut Rusyana dan 
Rak anegara ( 1978:S6), sastra lisan itu akan lebih mudah digali karcna ada 
unsurnya yang mudah dikenal o lch masyarakat. Lebih jauh, bahwa sastra 
lisan mcrupakan pencerminan s ituasi. kondisi. dan rata krama masyarakat 
pendukungnya. 
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Pad a umumnya, sastra I isan dikcmas mel a! u i tanda-tanda yang 
mengandung ba nyak makna. Seteru snya. mak na yang terkandung di 
dalamnya mereneksikan realitas yang terdapat di dalam masyarakat 
penuturnya. Misalnya, mantra ambi l madu lebah di Langkat. Mantra tersebut 
sarat dengan tanda-tanda yang memuat banya k makna. Untuk makna 
ter ebut, terlebih dahulu harus dapat dikcnali tanda-tanda yang 
mcmbangunnya. Dengan demikian, teori semiotik dianggap paling tepat 
digunakan untuk dapat menguraikan makna tanda-tanda yang terdapat da lam 
mantra ambil madu lebah di Langkat. 

Scmiotik ada lah ilmu tentang tanda-tanda. llmu in i berpandangan 
bahwa fenomena sosial dan budaya pada dasarnya merupakan tanda-tanda. 

emiotik mengkaj i sistem-sistem, aturan-aturan dan konvensi-konvensi yang 
mcmungk inkan tanda-tanda tersebut memi liki arti. 

Dua tokoh penting perintis ilmu semiotik modern. yaitu Charles 
ander Peirce ( 1839-1914) dan Ferdinand de Saussure (1857-1 13) 

mengemukakan beberapa pendapat mereka mengenai semiorik. Saus ure 
menampilkan emiotik dengan membawa latar bclakang ciri -ciri lingui tik 
yang di istilahkan dengan semiologi, sedangkan Peirce menampilkan Jatar 
belakang logika yang diistilahkan dengan semi otik . Pe irce mendudukkan 
semiotik pada berbagai kajian ilmiah (lihat Zoest, 1993:1-2). 

Dengan bertotak pada kerangka tcori di alas, dapat dikatakan bahwa 
untuk dapat memahami hakikat makna dari puis i-pui si karya Amir Hamzab 
perlu dilakukan interpretasi semiotik . lnterpretasi ini selanjutnya akan 
mempertimbangkan dan menerapkan dua sisi pandang. Sisi pertama adalah 
cara pandang masyarakat Melayu Sumatera T imu r sebaga i pengamal 
astranya dalam budaya mereka. 5 Sisi kedua adalah perlunya penafsiran 

' Dalam dunia ilmu pengetahuan. p~ndd.atan scpcni ini lazim disebut dengan 
pendckatan emik. Aninya adalah bahwa penclitian yang dilakukan lcbih mcnumpukan 
perhatian kepada pendapat-pendapat infonnan kum:i dalam rangka memahami makna-makna 
yang terkandung di dalam kebudayaan yang diteliti dalam komeks kerja ilmiah. Namun 
clcmikian. scorang penel iti tidaklah haru sepcnuhnya bcrdasarkan kcpada pcnjelasan yang 
chperoh:h dari para informan kunci. Seorang pencliti diharapkan lebih jauh menafs irkan 
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bcrda arkan kaidah-kaidah saintiftk terhadap karya-karya puis i Amir 
ll anvah. Teori scmiotik yang sedemikian rupa ini kami i tilahkan dengan 
semiotik .\lelayu. 

Untuk mendukung teori semiotik Melayu. penulis juga mcnggunakan 
beberapa teori pcndukung yang kesemuanya bcrasal dari para paka r teori di 
dalam dunia akademik di Alam Melayu khususnya Malaysia. Di antara reori
tcori pcndukung scmiotik Melayu, yang sc lanj utnya kami istilahkan sebagai 
teori etnosais Melc~t 'lf , ada lah sebagai berikut: teori takmillah. alqakwn, dan 
11eonostalgia. 

(i) Teori takmilah. usaha mencari teori kritik sastra Mclayu (Malaysia 
dan Indonesia) oleh para sarjana kesusastraan dimulai tahun 1970-an. Pada 
ma a itu minat masyarakat. organisasi. dan pemimpin pemerintahan tcrhadap 
sastra edang hangat. Surat kabar dan majalah rnemberi ruang kcpada para 
penuli untuk mcmpublikasikan karya-karya mcreka. Pemcrintah Malaysia 
mela lui Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan sayembara dan anugerah 
cpcrti Anugerah Pcjuang Sastra dan Hadiah Katya Sastra (k ini dikenal 

dcngan Hadiah Sastra Perdana). Usaha ini turut dilaksanakan o leh pcrsatuan
persatuan penulis. organisasi swadaya masyarakat, dan organisasi 
kebudayaan. Organi. asi-organisasi S\\'asta seperti banl<. yaya an. bertindak 
ebagai sponsor. 

Tuntutan menca ri katy a yang terbaik atau usaha mcmbina ka1ya 
bennutu, telah memungkinkan pengadopsian beberapa teori dari Barat. Di 
antaranya ialah teori stmklural, sosiologi sastra. forma/istik. psikoanalisis, 
Marxisme. dan sebaga inya. Penggunaan tcori-teori Barat tcrhadap katy a
karya sastra Melayu tcrnyata tidak semuanya menyenangkan. Ada aspek
aspek tcrtentu dalam katya yang dapat dicernakan dengan baik dan tidak 
kurang pu la terlih at pcrtcntangan ni lai dan normal. Hal in i mcnyebabkan 

sumbcr data berdasarknn kaidah-kaidah ilmiah yang dipcroleh dari kincrj anya scbagai 
ilmuwan. Tentu saja pcnatsiran ini bisa berbcda-bcda antara seorang pcncliti dcngan peneliti 
la innya. yang pasti akan dilawrbclakangi oleh pcngalaman keimlmuannya. Pcndd,atan kedua 
ini la/lm disebut scbagai pcnckkatan etik. 
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timbul usaha dan minat para sa•:jana sastra Melayu untuk membangun tcori 
sastJ·a sendiri yang re levan dengan ni lai, normal , adat budaya. agama. dan 
mental itas rna yarakat Melayu. 

Berkat usaha yang bersungguh-sungguh, maka lahir beberapa rcori 
sastra di Malaysia, seperti: reori sasrra Islam oleh ahnon Ahmad. reori 
reksdealisme olch Mana Sikana, reori persuraran bam oleh Mohammad 
Affandi Hassan, reori taabudfl~)'ah oleh Mana Sikana, teori puitika sastra 
Mela_ru o lch Muhammad Haj i Sallch, teori pengkaedahan Me/am oleh 
Hashim Awang, teori takmilah oleh Shafie Abu Bakar, reori konsept11al 
kara kunci oleh Mohamad Mokhtar Hassan. teori rasa fenomenologi oleh 
Sohaimi Abdul Aziz. teori adat olch Zahir Ahmad. teori pembenrukan 
H'atak oleh Mohammad Anuar Ridhwan. teori kritikan .\!elaru oleh S. 
Othman Kclantan. teori hermene11tik kerohanian oleh Sa llch Yaapar. reori 
gerak msa o leh Sahlan Mohammad Saman, teori semiotik Mela_\'11 oleh 
Sablan Mohammad Saman, teori neonostalgia oleh Hashim Ismail, dan lain
lain. Sebahagian teori-teori terscbut telah diuji dalam kajian di peringkat 
magister dan doktor filsafat. 

Teori rakmilah diperkenalkan oleh Shafie Abu Bakar. mantan do en di 
Universi ti Kebangsaan Malaysia (UKM). Teori ini dianggap sebagai teori 
kritik ka1ya sastra Islam. Hal ini karena teori terscbut berdasarkan tau hid 
dalam sega la aspek keilmuan Islam dan bemsaha mclahirkan insan .s:r11m11/ 
yang bersi fat uluhfrah dan rub11df1'ah. Isti lah takmilah bcrtalian dengan sifat 
kama/ Al lah yang bera11i sempurna. Takmilah menycmpurnakan scsuatu 
yang dengannya akan menjadi scmpu rna. Maksudnya, melalui teori takmilah 
sesuatu yang dianggap sempurna oleh manusia (sebenarnya belum sempurna 
di sisi agama ) akan menjadi lebih sempurna. Kesempurnaan itu dilihat dari 
segi akidah. tauhid. akhlak. dan ilmu. Kesemuanya hadir dalam kesawan. 
Hubungan rakmilah itu berkai t pula dengan sifat-si fat Jamal. qahhar. dan 
)alai Allah . Kcsatuan hubungan itu dapat difahami , misalnya dalam kasus 
cerpen "Langit Makin Mendung" karya Ki Pandji Kusmin. Nilai sastranya 
tinggi dan ceritanya juga menarik. amun, dari awa l ccrita lagi, Ki Pandji 
Kusmin menyatakan rasa tidak puas hati abi Muhammad terhadap 
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Tuhannya. Dari segi realitas peristiwa, sebenarnya tidak ada petisi yang 
menandakan rasa tidak puas hati Nabi Muhammad terhadap Allah. 
Walaupun dari segi teori pembangunan karya. cerpen .. Langit Makin 
Mendung" adalah sempurna dan tepat. namun dari segi realitas peristiwa 
scbenar adalah "fitnah." 

rtinya. dari segi ilmunya ada. tetapi dari segi akidah dan tauhid Islam 
adalah sebaliknya. Tidak ada kebersatuan antara ni lai akidah. tauhid. akhlak. 
dan ilmu keislaman dengan nilai sastra (rujuk buku Pleidoi Sasrra: 
Konrr01·ersi Cerpen "Langir Makin Mendung .. Kipandjikusmin. 200-+ ). Teori 
rakmilah tidak n1emisahkan nil ai seni sebagai tuntutan hati nurani manusia 
mencintai dan mendckati tuhannya. Bahkan pada situasi tertentu. seni juga 
dianggap alah satu jalan menuju ke rumah Tuhan. Salah satu konsep seni 
dalam susastra Me layu ialah penyempu rnaan rohani bagi tujuan menyucikan 
jiwa, menambah kctakwaan, me lahirkan suasana harmoni. dan membentuk 
perncrintahan ad il yang diridha i Allah (Maniyamin bin Haj i Ibrahi m, 2006: 
2 11 -2 14). Mcnu rut hadis riwayat Bukhari dari Ubay bin Ka 'ab, Rasu lu ll ah 
S.A. W. pernah bersabda yang bermaksud: '"Sebahagian syair mengandung 
hikmah keb ijaksanaan.'" 

Teori takmilah diciptakan untuk aplikasi terhadap semua karya bagi 
mcni lai dan mengukur ni lai keislaman dalam ka1ya. Pada satu posis i 
mungk in ka rya itu bebas dari kcislaman, tetapi sete lah diana lisis baru 
nampak c itra keislamannya. Demikian sebaliknya, sesebuah katya yang 
kelihatan bcrnada ke is laman, setelah dianalisis mengandung citra yang 
seba liknya. Mungkin d i luar alam sadar pengarangnya. 

Teori takmilah menekankan tiga komponen penting yaitu pengarang, 
katya, dan kha layak. Semuanya harus bermula dari kesadaran tauh id 
pengarang ya ng mcnua ngkan kescdaran itu ke dalam karya untuk 
membangk itkan kesadaran tauh id pembaca. Ketiga-tiganya memperl ihatkan 
s ifat sali ng menycmpurnakan, yang menjadi sifat Allah dan lambang 
kesempurnaan-Nya. Karya yang indah harus berdasar kepada kebenaran, 
keba ikan . dan keadilan. Karya ini tercerna dalam hubungan sikap dan 
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perlakuan manusia terhadap Allah. sikap dan perlakuan manusia csama 
makhluk Allah. serta sikap dan perlakuan manusia dcngan alam ckitarnya. 

Keindahan dan kesempurnaan karya sastra meliputi kcindahan i i dan 
bentuk. Jika isi baik. tetapi disampaikan dalam bentuk yang tidak e uai. 
atau bentuk baik. tetapi isi tidak sesuai. maka karya itu dianggap tidak indah 
dan tidak sempuma. ls i dan bentuk ka1ya ha111 sama- ama indah. 
sebagaimana maksud susastra itu sendiri. dan karya sastra in i berpandukan 
ajaran AI-Qur"an. Walaupun aspek struktur kmya ama. namun teori ini 
melihat aspek strukturnya mesti tidak bertentangan dengan isi. tcpat clcngan 
genre, bahasanya tepat. isinya muclah clifahami. dan tidak be11entangan 
dengan ajaran agama. 

Dari segi isi pula karya itu mesti dapat mcmberi tcladan atau hikmah 
kepada pembaca. Satu hal yang ditegaskan oleh Shafic Abu Bakar adalah 
bah,,·a reori rakmilah melihat segala kejadian atau peri ti,,·a cbagai indah. 
baik peristiwa itu menggembirakan maupun menyedihkan. Misalnya 
penst1wa tsunami eli Aceh. Di da lamnya terkandung hikmah dan 
keteladanan, dalam konteks tauhid kepada Allah 

Untuk menguatkan teori ini, Sha.fie Abu Bakar mengcmukakan tujuh 
prinsip, yaitu: (1) pri nsip ketuhanan yang bersifat ka111al. (2) prinsip 
kerasu lan sebagai ins an kamil, (3) prinsip keis laman yang bersi rat ak/1/a/, ( 4 ) 
prinsip ilmu dengan sastra yang bersifat taka111ul, (5) prinsip sastra 
bcrcirikan estetis dan bersiiat takmilah, (6) prinsip pcngkarya yang 
seharusnya mengistikmalkan diri , dan (7) pri nsip khalayak yang bertujuan 
memupuk mereka ke arah insan kamil. 

Dalam sajak "J iwa Hamba,'' Usman Awang mcnggoreskan larik-larik 
puitisnya sebagai berikut. 

Tennen.-Un.f}' ~ J-t,(A/lj/t/ J£!fen.ah 
~dt/jiA-ucvtrad<;vp~l4"U/ 
hidup ierel4CV dt:perbuda/::rbudah 
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13erpttJ i-rtf}' rat:lcv beral£hlalv Jna4CV 

ber&afjav ~ hicUtp dt/ bum-// 
Jelagir hidup be!Juucv luunbcv 
p~~te.t"ap tluJCf:l~abadir 

Kalat.v hidup i-nfJi-w 1nerdeh:v 
ua?Uvmrcapav~ycvberka~cv 

lce-nutk.cv 'na.f't-v ~cv 'na.f't-v kUcv 
m elemparkaw.J'aulv.JIAuCV luunbcv 

I!1fjatl:.aw~~cvJaktV 

dart/ baltanfrkeiedaraw berapir 
dt/Mt:14-'r~Kot-cvMel.aka

K u cvdiril::.arv.;uucv merdeh:v 

ajak ini menyeru masyarakat Mclayu agar mcmbcba kan jj,,·anya. 
Kata Usman Awang. "hicUtp ~er~cv diperbudalcrbu.dahatau ll.afy;cv 
,fuarcv rneuunlnWtf}" ~·· scdang suara itu tidak langsung mendapat 
pcrhatian pihak terkait. Hal ini discbabkan "j iwa hamba .. yang mencbali diri . 
Kata Usman Awang lagi. selagi kita betjiwa hamba. maka hidup kita akan 
tents clijajah. Beliau menyeru agar orang-orang Mclayu bangkit dari 
kekhi lafan masa lampau. yang dalam sajak ini. ditandai <.kngan kcjatuhan 
Kota Mclaka. h Seruan Usman A wang itu merupakan u aha mengembal ikan 

''Scjarah Kcsultanan Melaka dimulai dengan didirikannya K..:sultanan Mclaka oleh 
Paramcs\\ara. scorang bangsawan Sriwijaya dari Palcmbang. antara 1-100 hingga 1-103. Secara 
gencalogis. Parameswara merupakan kcturunan ketiga dari Sri Ma haraja Sang Utama 
Paramcswara Batara Sri Tri Buana {Sang ila Utama). scorang gcncrasi penerus raja 
Sriwijaya. Sang ila Utama mendirikan Singapura Lama (Tumasik) d::m hcrkuasa selama 48 
tahun . Kd.uasaannya d ilanjutkan oleh putranya Paduka Sri Pekerma Wira Diraja ( 1372-
1386 ). kcnwdian ditcruskan oleh cucunya. Paduka Scri Rana \Vira Kenna ( 13X6-1399). Pada 
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kedaulatan dan kesakralan bangsa . Kcdaulatan dan kesakralan itu tentunya 
mengambi l contoh kegemi langan yang pernah dicapai pacla zaman 
Kesultanan Melay u Melaka. Walaupun sajak Usman Awang itu tidak terl ihat 
nada keislamannya, namun seruan Usman Awang itu menjadi tunnnan 
agama I lam. Dalam surah Ar-Ra 'ad ayat I I Allah menegaskan bah\\·a Dia 
tidak mengubah nasib sesuaru kaurn kecuali kaum itu cndiri yang 
mengubahnya. 

rahun 140 I. Paramcswara mengungsi dari Tumasik ke Mel aka setelah discrang olch 
Majapahit. Kcrajaan in i mcngalami masa kccmasannya di abad kc-1 5 sampai kemudian 
:vlelaka ditaklukkan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada 24 Agustus 
1511. Sultan Mahmud Shah, Sultan terakhir Mclaka. melarikan diri ke dacrah pcdalaman dan 
melakukan perang gerilya kepada Portugis. Tahun 1526. angkatan laut yang bcsar eli bawah 
Pedro Mascarenhaas diurus Portugal umuk memusnahkan Kora Biman yang melindungi 
Sultan Mahmud. yang kemudian hijrah ke Kampar. dan beliau mangkat dua tahun kemudian. 
St. Francis X a\ ier. ~..:orang misionaris Jesuit. tinggal di Melaka selama beberapa bulan pada 
tahun 1545. 1546. dan 1549 dengan nuuan mcnjadikan Mclaka sebagai pusat opcrasinya di 
Timur. Tahun 1641. Belanda menaklukkan Mclaka di bawah kekuasaan f'unugis mclalui 
bantuan Sultan Johor. Belanda menyerahkan Mclaka kepada pihak lnggris pacta tahun 1824 
melalui Traktat London. Dari 1826 hingga 1867, Mclaka diperintah oleh British East India 
Company. dan kcmudian menjadi sebuah tanah jajahan lnggris, dan menjadikannya scbagai 
Straits Senlcmcnt. bersama-sama dcngan Singapura dan Pulau Pinang. Scsudah mcrdeka. 
Melaka dan Pulau Pinang menjadi bahagian Malayan Union yang kemuJiannya mcnjadi 
Malaysia. Mclaka clinobatkan sebagai "Bandarayn Bersejarah" pada 15 April 1989. Di sini 
setiap tahun di sclcnggarakan Pesta Gcndang 1 usantara (PGJ ) sejak 1995. 
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Artinya: 
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang sclalu mcngikutinya bergi liran. di muka 
dan di bclakangnya. mcrcka mcnjaganya :lias perintah Allah. Scsungguhnya Allah 
tidak mcngubah kcadaan scsuaru kaum schingga mcrcka mcngubah kcadaan yang 
ada pada diri mercka ~cndiri. Dan apabila Allah menghcndaki kcbumk:Jn tcrhadap 
~c~uatu kaum. maJ..a tak ada yang dapat menolakn~a: dan sekali-kal i tak ada 
pclindung bagi mcrcJ..a ~clain Dia. 

Usman Awang mcnycru orang-orang Melayu agar membcbaskan jiwa 
dari bclcnggu penjajahan dan berarti pula ia mcngajak orang-orang Melayu 
agar mcmbuang jauh sikap dan paradigma yang mcnyckat kcmajuan diri . 
Jika scruan itu di ·adari pcmbaca. diikut dan ditcladani. maka scruan itu 
pasti lah mendatangkan kcbijaksanaan atau hikmah yang mcmbijaksanakan. 
lndividu ini akan mcrasakan berapa nikmatnya kemcrdekaan j iwa. ldealismc 
sajak ini bcrmula dari kcsadaran j iwa Usman /\wang yang ditcrapkan kc 
dalam karya untuk dihayati dan ditc ladani o leh pcmbacanya. 

Tcori rakmilah bcrusaha membentuk insan scmpuma dan mulia yang 
mesra agama. Usaha Shafi e Abu Bakar dan gr11jana sastra Malaysia 
mcmbangun teori kritikan scndiri sangat baik dan pcrlu didukung. baik olch 
sarjana sastra Malaysia maupun satjana sastra Indonesia, juga negara-negara 
Asia Tcnggara yang lain. Mclalui teori-teori bcridea li smekan budaya dan 
pcmikiran sendiri. kita dapat mcmpolarisasikan karya-karya pengarang kita. 
berlandaskan ajaran budaya yang mclatarbelakanginya. 
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( ii ) Teori atqakum . tcori ini dikcmukaka n o leh Sanat ( 1999). lsti lah 
atqakwn diambil dari sura h A l-Hujurat (49 : 13) yang maknanya ada la h kamu 
yang lebih bertakwa. Di sini meruj uk kepada manusia yang lebih mu lia di 
s isi Allah ial ah yang lcbih bcrtakwa. Di dalam Al-Qur' an. terdapat maksud 
seperti wk11·a. bertah'1t'O. ketah'1t'GOII. ketaA.1raannya, dan bertah'1t'a/ah. 
Menurut lndcks A l-Q ur'an (1999:440-441). bc rmaksud bertakwalah 
dikolokasikan kepada A llah , yaitu merujuk kepada pcrintah suruhan. J ika 
maksudnya kepada sela in Allah. ungkapannya akan mc ruj uk pertanyaannya 
seperti beriku l. 

Artinya: 
Dan kepunyaan-Nya-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. dan untuk
Nya-lah kctaatan itu clama-lamanya. Maka mcngapa kamu benak\\'a kcpada 
selain Allah'! (AI-Qur'an surah an- ahl. 16:52) 

Ungkapan tanya dalam ayat 52 tersebut scbcnamya tidak ada jawaban 
p ilihan kepada manusia mc la inkan bertakwa kepada A ll ah, karcna maksud 
ungkapan yang mendahuluinya merujuk kcpada pcm ilihan A llah sega la yang 
ada di lang it dan di bumi: dan kepada- ya saja tertuju ibadah dan kctaa ta n 
untuk selama-lamnya. 

Chaedar Alwasilah ( 1993:28) mcnyatakan bahwa teori adalah suatu 
s istem dari hipotes is yang mclukiskan hubungan antara fakta. Jika hipotcs is 
diartikan scbagai dugaan kuat yang s ifa tnya sementan:1 dan akan dibukt ikan 
kebenarann ya, maka setc loh tcrbukti kcbcnnrannya, hi potesis menjnd i tcori . 
Teori memungk inkan pcngctahuan tcnta ng scsuatu objck atau objck la in 
yang sama yang scdang ditc liti atau semua yang lain yang bcrkeadaan ama. 
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Dengan demikian teori mcmberikan persiapan untuk menghadapi kcjadian 
silam atau kejadian apa pun. Tcori adalah defcnisi yang diperluas. 

Lamb dalam artikelnya yang benajuk "On the Aims of Linguistics' ' 
dalam Copelanded (1984: 1- 16) menyatakan bahwa Hjelmslev berpcndapat 
teori linguistik benujuan bukan saja unruk mcngabsahkan sistem linguistik 
scutuhnya, tetapi juga man usia dan masyarakat di sebalik bahasanya. Scmua 
upaya pengetahuan manusia mclalu i bahasa. Puncak pcncapaian teori 
lingui tik itu ialah manusia dan keuni vcrsalan atau lwmanitas et uni1·ersitas . 

Tcori atqakum yang dimaksud oleh Sanat adalah mclampaui pcngertian 
teori biasa, tcori in i merujuk langsung kepada pcrintah Allah untuk menjad i 
manusia bertakwa. Manusia waj ib mclakuknnya dalam konteks hubungan 
dengan Sang Khalik. Penu naian kcwajiban itu adalah scbagai tanda taat dan 
syukur yang manfaatnya akan didapati manusia yang mclaksanakannya. 
Sebaliknya, kcingkaran kepada Allah tidak akan mengurangi kemuliaan dan 
kckuasaan Allah. Hal ini tcrekam di dalam Al-Qur' an seperti berikut ini. 

Aninya: 
Dan scsungguhnya telah Kam i bcrikan hikmat kepada Luqman. yaitu : 
"1-krsyukurlah kcpada A llah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kcpada Allah). 
maka scsungguhnya ia bcrsyukur untuk dirinya scndiri : dan barangs iapa yang 
tidal.. bc:rsyukur. maka scsungguhnya A llah :'\1aha Kaya lagi laha Terpuji ." (AI
Qur·an. surah Lukman. 3 1: I:!) 
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Tcori atqakum mcnggagaskan bahwa menjadi lcbih bcrtakwa 
merupakan huku m pcrintah yang tidak ada pilihan pada saat apa pun dan 
tempat mana pun. Dengan syarat takli f syar' i. Pcnunaian teori da lam semua 
bidang kchidupan atau di siplin ilmu scbagai tanda ketaatan dan kcsyukuran 
yang mcmbawah khasanah di dunia dan akhi rat. Tcori ini mcnjadi 
supraordinat untuk teori lain dalam subdisipli n. termasuk li nguistik (lebih 
jauh dan rinci lihat Sanat Md. Nasir. 2005). 

(iii) Teori neonostalgia. adalah tcori di bidang sastra yang di kcmukakan 
oleh Hashim Ismai l. Menurutnya teori nconostalgia meru pakan pandangan 
konseptualnya tcrhadap apa yang bcrlaku da lam perkcmbangan sastra 
Melayu di Nusantara. Teo ri nconostalgia, bagi Hashim Ismail mcrupakan 
saru gagasan kawasan ini unlllk mengcmbal ikan marwah ma ·yarakat ,\llclayu 
dalam mcnghadapi kemelut globalisasi. Juga persoa lan-persoalan yang 
dibawa karena bcnturan pcmikiran Barat dcngan Timur, atau antara Islam 
dengan bukan Islam. yang kini tampak mcnj urus ke arah plural i me. serta 
cabang-cabang lain dalam masa pascamodernismc. 

Epistcmologi neonostal gia awa lnya dimunculkan Hashim Ismail dalam 
sebuah seminar krit ik sastra di Kuala Lumpur tahun 200 I. Ia membicarakan 
tradi si moralitas kolckti f yang mcnjadi teras \\·ahana da:am rangka 
penghas ilan teks Mclayu. Mcnurutnya. morali tas kolektif ini adalah scbagai 
bentuka n dari moral itas tua (the old morality) yang harus diangkat dan 
di ketengahkan. Kita akan kembali kcpada satu bentuk nostalgia kolekti f. 
scpert i yang d ikutipnya dari Fred Davis tcntang nostalgia. yang 
menggunakan istilah simple noswlgia (nostalgia scdcrhana). 

Dari segi kon sep, nostalgia kolcktif mcrujuk kcadaan objck-objek 
simbolik yang sangat diterima umum. terscbar luas. dan sudah menjadi 
kelazi man. dan mcrupaka sumber simboli dari masa lalu yang disalurkan 
dalam kcadaan yang tcrkawal atau tcrbentuk-dapat mcmacu gc lombaog 
dcmi gel om bang perasaan nostalgia jutaan man usia dalam masa yang sama. 

Tidak saja pandangan Fred yang menycbabkan Hashim mcmbuat 
epi stemo logi, narnun da lam membicarakan tcori pada era posmodcrnis-mc. 
semakin banyak kcbutuhan ke arab itu untuk di rasionalkan. Pcmbacaan 
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tcrhadap kupasan Fred ditcmukan 1he bemtl(/it! past and the wwffraclil·e 
present. Fred juga menggunakan ungkapan things 1rere beller then now 

Sejarah bisa dikonstruksi kcmba li dalam bcntuk baru yang mcmiliki 
maksud baru unlllk tujuan tcrtcntu. Kcbcradaan scjarah bisa di tcmukan 
dalam bcntuk nosta lgia baru, kcmbali kcpada kcagunga n ma ·a s il am. 
Tujuannya untuk mcnunjukkan sebuah maksud baru yang mungkin tidak lagi 
merujuk kepada scjarah rcalitas tctapi scjarah yang bcrdialog. yang bersifat 
intertekstualitas, dan merupakan moralitas baru yang semak in dipcrlu kan 
unruk mcmperkokoh jatidiri bangsa tcrsebut. 

Tcori neonostalgia adalah teori moralitas kokktif masa lampau yang 
diterapkan pada masa sckarang. Moralitas masa lampau ini memiliki 
bcrbagai keunggulan dalam rangka membcntuk jatidi ri kclompok manu ia. 
Pemikiran neonostalgia mcrupakan suatu bcntuk pcmikiran yang bukan lagi 
untuk muncul mcngenangkan kcmbali masa silam yang indah- tetapi 
merupakan suatu pembentukan pemikiran yang mengangkat pola-pola 
nostalgia cjarah ilam, tradisi kolekti f. dan moralitas kolekti f untuk 
diberikan makna baru, scupaya bangsa itu dapat mcmahami kcagungan masa 
si lam. 

2.4 Beberapa Tulisan Terdahulu 
2.4. 1 Buku-buku 

Karena kepeloporan dan keteladannya secara na ional dan Dunia 
Melayu da lam bcrbagai hal, maka Amir ll amzah mcnjadi sumber inspirasi 
para penuli s untuk menuli skannya dalam bcntuk buku. yang ditcrbitkan di 
Medan atau Jakarta. Kita pun scgera dapat memahami tcrbitnya tuli san
tu lisan ini tidak la in adalah untuk tidak saja menambah ilmu tetapi mcrcsapi 
nilai-nilai kcpahlawanan. atau kisah lahir. hidup. pcrcintaan. sampa i 
kernatiannya yang tragis. scbagai nilai pcmbclajaran budaya. 

Di antara buku-buku terdahulu tentang Amir llamzah ini adalah seperti 
yang diuraikan bcrikut ini . ( l ) Sagimun M.D .. tal1lln 1993 menu li scbuah 
buku yang bcrtajuk Pahlmmn .\"asional Amir Ham~ah. ditcrbitkan di Jakarta 
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oleh Balai Pustaka. Buku ini tc rdiri dari 202 ha laman utama, ditambah 
sebanyak xiii halaman-halaman pcndamping bahag ian awa l. 

Buku ini tcrdiri dari sepuluh bab, yang d itambahi dengan lampiran
lampiran berupa salina n surat-surat keputusan pc merintah yang mengangkat 
Amir Hamzah scbagai pa hlawan nasional. Bab satu merupakan pcndahuluan. 
disambung kc Bab II yang mcnguraikan asal-usul dan dan ri wayat hidup 
Amir Hamzah. sctclab itu pada Bab 11 dikaji pctjuangan Amir Hamzah. 
Diteruskan pada Bab IV yang mcnguraikan Amir llamzah mengabdi kepada 
Republik Indo nesia. Kemudian di impulkan pada Bab V sebagai 
pcnutupnya. 

Sagimun M.D. da lam menul is buku ini bertumpu pada kajian sejarah. 
khususnya scjarah kcpahlawanan Ami r Hamzah. Ilmu uta ma yang 
d igu nakannya adalah ilmu sej arah khususnya biografi. Di berbagai halaman 
Sagimun M.D. juga menguraikan karya-karya sastra Amir Hamzah. terutama 
yang sesuai dengan kajian b iografi yang diceri takannya. Baga imanapun 
buku ini sangat menari k dan mcnjadi salah satu bahan kcilmuan pada semua 
orang yang ingin menclusuri kcberadaan Amir Hamzah. Dem ikian pu la 
dengan kami pcn uli s, buku ini kami baca dan kam i jadikan sebagai referensi 
utama. 
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Gambar 2.2: 
Sampul Dcpan Buku Pahlmmn ,Vasional rlmir 1/anr~ah 

Tuli san Sag imun M.D. 

(2) Buku la innya yang telah mcngkaji J\ mir Hamath. adal ah bertaj uk 
Amir 1/am:::ah 1911 - /9-16: Sebagai Manwia clan Penyair. yang di~unting 
oleh Abrar Yusra. diterbitkan ta hun 1996. di Jakarta olch Yayasan 
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Dokumcnra i Sastra H.B. Jassin. Buku ini ditcrbi tkan dalam rangka 
mcngcnang 50 tahun wafatnya penyair dan pahlawan na ional Amir 
ll arnzah. Scbagaimana di bahagian awa l buku ini. tcrdapat ucapan terima 
ka ih khu u. kcpada Menteri Sekretaris egara saat itu. Dr. locrdiono. 
Oleh karena itu. dapat dipastikan bah wa pcmeri ntah Rcpublik Indonesia 
sangat mendukung diterbitkannya buku ini. 

Agak bcrbeda dari buku yang ditulis Sagimun M.D .. maka buku ini 
mcrupaka n tulisan dari para sastrawan dalam meli hat sosok Amir Harnzah 
dan karya-karya astranya. Kalau boleh dikata bahwa buku ini adalah ha il 
pcrcnungan dan kajian para ilmuwan sastra dan sastra wan tcrahadap 
kehidupan dan karya-karya sastra Amir Han12ah. Ada yang mcnuliskan 
puisi. mcmberikan kata pengantar, ada pula yang mengkajinya clalam bcntuk 
arti kc l-artike l yang kemudian di sunting oleh Abrar Yusra. 

Para penulis da lam buku ini antara ain adalah Dr. H.B. Jas in mcnulis 
Kata Pcngantar, dilanjutkan dengan tulisan Dari Edi tor yang di tulis Abrar 
Yusra. Pada halaman 12 dimuat puisi tulisan tangan Ami r Han12ah yang 
bcrtaj uk 'Toehanku Apatah Kekal." Kemudian Asru l Sani mcnulis puisi 
untuk Amir Hamzah yang bertajuk "Sebagai Kenangan kcpada Amir 
Hamzah Penyair yang Terbunuh ." Masih dengan bahasa komunikasi puisi. 
Kcmala menulis scbuah pu isi untuk Ami r Hamzah yang ber1aj uk ··Doa buat 
Amir." Baru kemudian dalam dimensi ilmu sastra dan penga laman mas ing
masing pcnulis. kaj ian terhadap Amir Hamzah diuraikan dalam benruk 
arti ke l. Abrar Yusra menyorotinya mcla lui biografi. yang dibcrinya tajuk 
··Amir Hamzah - Biografi Seorang Penyair.·· Kemudi an di lanjutkan olch 
Achdiat Kana Mihardja yang menulis tcma kajian '·Amir Han12ah dalam 
Kenangan."' Scterusnya Ajip Rosidi mcnulis rajuk ·'Amir Han12ah - Hati 
yang Ragu." Selepas itu. Goenawan lohammad menul i artikclnya yang 
bcrj udul ··Amir Hamzah dan Masanya:· Ditcruskan olch Abdul Had i W. ~ 

yang menulis Amir Hamzah dalam tajuk '·Amir Hamzah dan Rclcvan ·i 
Sastra Melayu." Kcmudian buku ini memuat biodata masing-masing pcnu li 
baik pcnulis puisi unruk Am ir Hamzah maupun penuli artikcl. 
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Buku ini mcmberikan sisi kajian yang menari k, terutama kita akan 
mcmahami bagaimana ilmuwan sastra dan sastrawan da lam mcngkaji sisi 
kchidupan dan karya-karya sastranya. Artinya mclalui buku ini. para 
ilmuwan sastra dan sastrawan. dapat dengan .. lebih mudah .. memahami Amir 
Han17:ah dibandingkan mcrcka yang bcrasa l dari disiplin la in. Para penulis 
buku ini . mcnulis dcngan scgala kemampuan terbaiknya untuk mcngcnalkan 
kcpada publik bagaimana hidup dan kepcnyairan Amir Hamzah yang karya
karya dan konscp kcbudayaannya jauh mclompat kc masa depan. 

Gambar 2.3: 
Sampul Dcpan Buku Amir 1-/am=ah /91 I 1946: 

Sehagai Manusia dan Penyair 
Suntingan Abrar Yusra 
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Buku ini menjadi rcferensi utama kami dalam menuli kan buku lebih 
lanjut. Kami akan mclcngkapin sis i-sisi yang belum dicksplorasi di 
dalamnya, scpcrti latar belakang tarckat Naqsyabandiyah dan Qadiriah. adat 
Mclayu, kcsultanan Mclayu, sistem kekcrabatan Mclayu dan hal-hal sejcnis 
yang menjadi Jatar belakang budaya Amir Hamzah. 

(3) Buku lain yang juga khusu mengkaji Amir Hamzah adalah karya 
N. H. Dini yang bertajuk rlmir Ham::ah Pangeran dari Seberang. yang 
diterbitkan di Jakarta lahun 198 1 olch Gaya Favorit Press. Buku ini terdiri 
dari 190 ha laman utama di tambah dengan vii ha laman awa l. Buku ini tcrdiri 
dari XII1 Bab. 
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N. H. Dini ada lah seorang pcnulis wan ita yang pasti bcrbcda mc li hat 
sosok Amir Ha nlZah j ika dilihat dari pc rspcktif kaum laki- la ki . Bc lia u 
m elalui buku ini mc rc kam kisah Amir Hamzah, yang sebaga i pcnyair sela lu 
bernada murung dan penuh kerincluan . Ia mencari j awaban itu , me lalui Jatar 
belakang kehidupan Am ir Ha mzah. Ternyata ada suasana percintaan 
abadinya dengan Ilik Sundari dan juga sekali g us kepatuhan nya pada adat 
dan Kesultanan Mclayu. Scmua keadaan ini direkam dcngan gaya 
kepcngarangannya yang khas. 

Buku ini mcnjadi salah satu bahan ruj ukan kami. tc rutama da la m hal 
s is i kchidupan Amir Hamzah semasa menimba ilmu eli Batavia da n Solo. 
Begitu juga percintaannya dcngan llik Sunda ri. Juga pergaulannya dengan 
rekan-rckan seko lah dan rekan pcrjuangan da lam rangka mcnuju Indones ia 
merdcka. 

(4) Buku lainnya yang di da la mnya mcngura ikan s isi kchidupan dan 
kcpahl awan A mir Ha mzah, ada lah apa yang ditul is T.M. Lah Husny, 1978. 
yang bcrtajuk Biogrq[i Sejarah Pt(jangga dan Pah/cl\l'a /1 Nasional Am ir 
1-/am=ah. Ditcrbitkan eli Jakarta olch De partemcn Pcndidikan dan 
Kebudayaan. 

Menurut Lah Husni berdasarkan cacatan resmi. T engku Amir Hamzah 
lahir pada tanggal 28 Fcbruari 19 11 di Kampu ng Pckubuan, Kota 
Tanjungpura Langkat, Provins i Sumatera Uta ra sekarang. Tangga l inil ah 
yang dipa kai sebagai tanggal resmi dalam acara-acara yang bcrkaitan dengan 
Te ngku Amir Han1Zah. 

Di lain Sis i Abdullah Hod . salah seora ng saudara ka ndung Teng ku 
Am ir Hamzah mcnyatakak an bahwa hari la hir Tengku Bungsu (p anggi lan 
akrab Tengku Amir Hamzah) scbenarnya tepa t pada tanggal 28 Fcbruari 
191 3. Mcngapa tanggal ini tidak dipakai o lch Tcngku Amir ll amzah , bc li au 
sendi ri lah yang paling tahun alasannya. 

Tengku A mi r Hamzah dibesarkan di da lam lingkungan kebudayaan 
Mclayu Lama dan diasuh menu rut agama Is la m mazhab Syafii . amanya 
yang asli sewaktu masih bayi yang dipero lc h da ri keluarga dalam upacara 
turun ke sungai dan membcri na ma ada lah Tcngku Amir. Menurut Lah 
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Husni rasi Tcngk u Amir mcnurut perhitungan secara budaya Melayu adalah 
scbagai berikut. 

Gambar 2.4: 
Sampul Depan Buku 

Amir Ham::ah Pangeran dari Seherang 
Tulisan .II. Dini 

Dapat te1jadi scorang pcmimpin, tctapi lcmah dalam tindakan wa laupun 
kuat dalam prinsip: seorang pcmurah. bcrs ifat ha lus. bclas kasihan. suka 
mcnolong orang-orang yang usah: rajin dan pembersih. taat bcragama. 
Cacatnya ada lah suka menycndiri dan bcrcita-cita tinggi yang sulit clicapa i: 
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karena kelemahan pimpinannya. membawa ia cedera pada diri. Oapat 
mcnjadi ahli hukum dan penyair. 

(5) Buku lai011ya adalah tulisan Keith Foulcher. 199 1. yang bertajuk 
P1!jr111gga Bam: Kesusastraan dan asionalisme di Indonesia 1933-1942. 
diterbitkan di Jakarta oleh Girimukti Pusaka. Dalam buku ini dijelaskan 
bahwa Amir llamzah sudah lama diakui sebagai penggubah puisi yang 
tcrpenring sclama periode Pujangga Baru. Ia adalah mengikuri judul buku 
susunan kritikus sastra 1-1 .8. Jassin, Raja Penyair Pujangga Baru, yang 
menjadi bahan pembicaraan yang menarik pemerhati peradaban Indonesia 
maupun asing. lcbi h daripada sastrawan " Indonesia" yang manapun dari 
ma a sebclum kedatangan penjajah Jepang. Sajak-sajaknya mcnarik 
pcrhatian karcna berbagai sebab. dan menurut Blumbcrger perasaan tragis 
yang meliputi percintaannya bukan pula scbab yang paling kecil 
(Biumberger, 1940:392-393). 

Dia dipandang scbagai perlambang peralihan dari kebudayaan dan 
masyarakat aristokrati feodal ke aspirasi-aspirasi persamaan derajat dalam 
kcbudayaan .. Indonesia modem:· kctcgangan pcralihan itu nampak pada 
kontlik pribadi sekitar pernikahannya dan ada pula pemerhati sastra 
Indonesia yang menyarankan bahwa kematiannya dalam revolusi sosial yang 
gaga( pada tahun 1946 melambangkan ··pcnutup .. tatanan feodal dan 
kebudayaannya pada rcvolusi nasional. Sifat dan tcma sajak-sajak Amir 
llamzah memang mengundang pendekatan yang agak romantik terhadap si 
penya ir dan art i kebudayaannya. 

Sajak-sajak dalam kumpulannya yang pertama Buah Rindu. merupakan 
Iagu kemuru ngan dan kcrinduan akan kampung halaman, karya scorang 
pemuda Sumatera yang disuruh merantau jauh untuk bclajar di Jawa. Dalam 
Nyanyi Sunyi. pemuda terscbut cmpat atau lima tahun kcmudian. bergulat 
untuk meningga lkan kcsetiaan kcpada .. dunia baru" iru dan menemukan 
kepuasan dalam sejcnis pengalaman keagamaan yang elalu luput dari 
gcnggamannya. hasi l pcrgulatan itu: perkawinan yang diatur orang, karir 
kcpegawaian. dan kematian yang terlalu cepat. menambahkan kcpcdihan 
pada sajak-sajak.nya. dan karya sajak-sajak ini pada gilirannya mempcrkuat 
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imaj i romantik sang penyair, dan mcnambah pula pcsona yang dikandung 
ajak-sajak itu. 

Ada sedikit saja catatan faktual yang dapat membantu memperjelas 
sosok yang kabur yang tercipta o leh saj ak-sajak dan lingkungan hidup Amir. 
Kronologi kehidupannya sebagai pelajar agak jclas, teta pi kalau Sutan 
Takdir A lisyahbana dan Armijn Pane muncul scbagai pribadi -pribadi yang 
jclas melalui surat-menyurat yang bisa dibaca o leh umum. scrta bcrbagai 
e ai polemik dan tulisan-rul isan lain masa itu. Amir Hamzah hanya dapat 
dikcnal me la lui saj ak-sajak asli dan terjemahannya, bebcrapa arti kel 
sekolahan tcntang sastra, dan tulisan kenang-kcnangan dari kawan-kawan 
dan pengagumnya. Tul isan kenang-kenangan itu juga menambah reba! citra 
Amir Hamzah sebagai pahlawan romantik yang tragis. 

Sejak masa muda sampa i meningga lnya, ia ta mpak sebaga i pribadi yang 
pcrasa dan mulia, agak "tidak betah di a lam duniawi," seorang pegawai yang 
bcrbudi. namun agak cnggan terhadap pekc1jaannya, yang kematiannya 
merupakan ha il tindakan yang kejam dan tidak adil. Semuanya mcmpcrkuat 
gambaran tentang Amir Hamzah sebagai seorang bangsawan yang mcmiliki 
jiwa kebangsawanan yang luhur. Tidak diragukan, gambaran ini dalam 
banyak hal tidak menyimpang dari tokoh kesejarahannya. mesk i ada 
pctunjuk dalam riwayat hidupnya bahwa gambaran tersebut bc lum lengkap. 
Umpamanya ··Pemuda Indonesia" yang giat sebagai nasional is itu. yang 
mempersembahkan k umpulan sajaknya yang pertama- dalam peristi lahan 
nasionalis yang konvensional- kepada konsep " Indonesia Raya." Anak 
muda yang seri ng berkunjung ke kawasan lampu mc ra h di Solo. scperti yang 
diingat o leh Achdiat Kmta Mihardja da lam kenang-kcnangannya. 
menunjuk.kan ketidaklengkapan c itra konvensiona l yang sudah di tcri ma 
tc ntang Amir Hamzah. Dalam hubungan ini , usaha A. l-1 . Johns untuk 
mcnempatkan Am ir Hamzah dalam tradisi humanisme Is lam modem. 
mcrupakan sumbangan yang berharga guna me mahaminya sebagai tokoh 
sejarah, membantu mencrobos romanti s isme yang menyelubungi bangsawan 
yang murung scrta pendiam itu. 
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Bcrtali an dengan maksud tulisan ini, yang bcrusaha untuk memahami 
pe1juangan Pujangga Baru untuk mcngcmbangkan kesusastraan dan 
kebudayaan Indonesia modem. saya in gin memusatkan perhatian kepada 
sajak- ·ajak itu sendiri. untuk mencoba memperlihatkan bagaimana sajak
sajak itu. seperti roman Belenggu. merupakan karya yang paling dalam 
memaparkan dinamika kultural zaman itu . Berlainan dengan kebanyakan 
penyair Pujangga baru, Amir Hamzah tidaklah kcras menolak masa lampau. 
pun tidak memaksakan tcrhadap "kemodernan.·· Dalam perkcmbangan 
sajak-sajaknya antara Buah Rindu dan Nyanyi Sunyi, ia bcrhasi l mcmbcntuk 
tradisi budayanya sendiri. ''kcadaan akan masa lampau," landasan bagi suatu 
jenis ckspresi yang sekuat tenaga menekan usaha percobaan dan pcncmuan 
yang didc akkan atas trad isi lama oleh pcrgolakan kultural pada zaman 
Pujangga Baru. Dia mcmang benar-benar anak zamannya. tetapi sebabnya 
maka dia diakui scbagai .. raja .. nya. oleh karcna dalam sajak-sajaknya yang 
tcrbaik, ia berhasi l mcnycsuaikan diri dengan pcrgolakan kulturalnya sambil 
mcnunjukkan kemungk inan kreatif dan dinamis yang terkandung di 
dalamnya. 

(6) Sebuah skripsi yang klmsus mengkaji sosok Amir Hamzah dari 
perspektif histori . adalah sa lah satu skripsi dari Jumsan Sejarah. Fakultas 
Sastra. Uni versi tas Sumatera Utara Medan. Skrip i ini bc1judul Amir 
1/am::ah (Biograji). yang ditulis oleh Agus Syafwira Lubis ( 1990) seorang 
mahasiswa Jumsan Sejarah FS USU, dalam rangka memenuhi salah satu 
syarat dunia akademik untuk mcnyelesaikan ku liah di program studi 
tcrscbut. 

Sclaras dengan judul skripsi sarjana terscbut, tulisan ini bertumpu pada 
pendekatan biografi Amir Hamzah. Dalam tulisan ilrniahnya ini . Agus 
Syal\vira Lubis mcnguraikan sccara rinci dan kronologis Amir Hamzah. 
scjak ia lahir. dibesarkan dalam lingkungan Kesultanan Langkat. Juga 
sekolahnya di Langkat, baik sekolah fonn<ll dan juga pendidikan agama. 
Sclanj utnya ia deskripsikan bagaimana Amir Hamzah merantau untuk 
mcncmpuh pendidikan di pulau Jawa. 
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Meskipun skrips i ini fokus mcngkaji biografi A mir Han12ah, Agus 
Syafwira Lubis juga tctap meng kaj i karya-karya sastra yang dihasi lkan Amir 
Hamzah. walau tidak mc ndalam. Kajian yang dilakukan Agus Syafwira 
Lubis dalam skrips i ini. terutama menggunakan tul isan-tulisan yang tcla h 
ada tcrlebih dahulu . Bagaimanapun. skripsi ini dapat dipandang scbagai 
sa lah saru karya ilmiah tcntang Am ir Han12ah dari sudut pandang ilmuwan 
scjarah dari Sumatera Utara sendiri. Khususnya Program Srudi llmu Sejarah. 
Faku ltas Sastra, Universitas Sumatera Utara, Mcdan. 

2.4.2 Puisi-puisi untuk Amir Hamzah 
Se lain itu. di kalangan sastrawan juga. jasa-j asa Am.i r Hamzah dalam 

pc1jaungan sastra dipandang sangatlah besar. baik bagi perkembangan a tra 
itu scndiri atau da lam konteks humani ora yang s_rumul (uni versa l) . Para 
sastrawan ini. dengan medium " bahasa sastra''nya mencipta pui i-pu isi 
khusus yang ditujuka n kcpada Amir H an12ah . .Jumla hnya pasti la h banyak . 
Bcri kut ini ada la h bcbcrapa contoh saja, puis i ya ng sengaja dicipta dan 
dituj ukan kepada Amir Ha n12ah yang tclah bcrada di s is i Allah. 

Yang pertama ada lah puisi yang bc11aj uk .. Untukmu Pujangga .. yang 
dic iptakan oleh Lah Husny. scorang penu lis budaya tem ama dari Sumatera 
Utara. yang banyak pu la memahami sosok kehidupan. gagasan.. dan 
pcrjuangan Tengku Amir Han12ah. Berikut sclcngkapnya p uis i terscbut. 

llntuh?uvPtff~ 
T.M. Lah Husny ( 1982:xiii) 

Separy'anfrlcuntun·l/~fta:yatJ?uv 
Mengurav rl'len::Yeri':tt;zbderUrrtAuUv 
D~ if'u:lah Zangfjcu11/ Mela;yw 
T~t.v Ilalti-cl.arv ~pela.l:.a-

Be.U:u/ Jela.J.ih,darcv pinf~U"af'l/ 
Sent-arcvcempa):a;dv~~tb 
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13ertl:ud:" l'/1.e;freb melcun!Jt;W ~ 
13ercerav~duultv re.IJ.utkaw 
ll"'fJkaV~dt:r~~ 
Di~~mene!Jir.J'afyv 

K aailv cempaluv J'IW41ffi-nwcuv c:Urv 
SttndarvDewvmer~ap lt.at:V 
SuffuaYI/rqjcv~p~ 
13iar difjelar diberv put:erv 
Tiadcv pu!:uy paut"Cl#V JUCV 

Qalbw~harui11/JeC~ 

A;ap ffelap geg:ap f}empucv 
Sabtu1frJn£?jl~ JnerzabUI1ff'~ 
Mera/'1/dar~~P"!f~ 
Pimp~ber~ulalv.fiapcv 

Anur l{~ 
Se~'I'UAj/amrrag.awve~~dv JUrf}CV 
Sqji:t/uni,vfJC'la't"erurberfjel?'la/ 
13agvp~t-tr -Pel1ff~do-Jvv 
E~pahlawCl#V;epary'anfr~ 

Puis i yang dicipta o lch Lah Husny tersebut di atas, me mcrikan dengan 
je las, bahwa da lam sosok Amir Ha mzah, dilambangkannya dengan kuntum 
kcmbang sclama hid upnya. Art inya kembang ada la h s imbo l dari keinda han, 
yang mcmancarkan nila i kchalusa n budi, mc mbcri kan aroma semcrbak 
mcwangi kc scluruh penjuru bumi . Dalam kehidupan Amir Hamzah, pcnuh 
dihi a i oleh kerinduannya tcrhadap kampung ha la man, karcna ia banyak 
menghabiskan waktunya d i ran ta u. tepatnya di Jawa. I ni dibuk:tikan Amir 
Hamn h mcla lui ontologi ajak-sajaknya dalam Bualt Rindu. 
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Kemudian. dalam larik 'D~, i41dalv ~ Uelayu/ Ted~flW 
Il.aht/ c:law IA'l4aw pelaku; maksud Lah Husni adalah latar bclakang 
budaya Amir Hamzah adalah budaya Melayu. dan dengan latar belakang 
budaya ini bcliau bcrkarya dan berjuang untuk ncgara dan bang anya yaitu 
Indonesia. Amir llamzah scbagai scorang Mclayu paham bahwa dalam 
hidup ini barus mcnjaga hubungan antara dirinya dengan Al lah dan dcngan 
sesama manusia. yang dalam konsep Islam dikenal scbagai hah/ummina/lah 
dan hab!umminc/11/WS. 

Pada bait kcdua, di sini tampak jclas bahwa Lah Husni yan g juga 
pcngarang, dengan bijak mcnuliskan puisi enam baris, yang tcrd iri dari tiga 
baris pertama sampi ran dan tiga baris berik utnya adalah isi. Mema kai rima 
(persajakan) a-b-c-a-b-c. Lah Husny tctap mcneruskan tradi ·i bcrpantun 
Mclayu dalam puisi yang digubahnya khusus untuk Amir Hamzah ini. pada 
bait kedua ini Lah Hu ny mencoba mcmaparkan kehidupan a mara Am ir 
Hamzah yang bcrada dalam dua pi lihan. yaitu antara gadis pujaan hat i yai ru 
llik Sundari dan putri Sultan Langkat yaitu Tcngku Kamaliah. Mcnurut Lah 
Husny, Amir Han1Zah dalam kisah perc intaannya ini mcrasa bersalah karcna 
menep1s JanJ 1. 

Bait keti ga puis i tcrscbut, masih bcrdasa r kcpada pantu n enam baris. 
amun agak secl ikit berbcda. pada bait ini rima yang cligunakan Lah l lusny 

adalah rima ra ta. Makna yang ingin di ampaikan adalah menguatkan bait 
kedua sebclumnya. ya itu ia mcnikahi putcri Sultan scbagai apl ika i adat 
Mc layu yang kuat didu kungnya. namun kasih nya kepada gadis pujaan tcrus 
abadi. walau dibawa sampai ke hadirat llahi . Cinta itu adalah rahmat Allah 
yang suci, dan kesucian cinta itu ia kemba li kan pada Allah. 

Selanjutnya pada bait keempat, dcnga n memakai makna-makna 
imbo lis, Lah Husny mcncoba memaparkan kisah tragis kcmatian Amir 

Hamzah dalam " Rcvo lusi Sosiar· di Sumatcra Timur tabun 1946. Diksi asap 
adalah indeks dari adanya api. yang merupakan kulminasi dari cbuah 
re, ·olusi. Dalam kontcks ini. Lah Husni mcnyatakan bab,,-a atas kcmmian 
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Amir Hamzah scbaga i martir ini, s iapa seharusnya pcmimpin negeri ini yang 
bcrtanggung jawab? 

Pacta ba it kc lima Lah Husny berdoa, scmoga Amir Hamzah atas segala 
pengorbanannya selama hidup di dunia ini ditc rima Allah di sis i-Nya. 
Kemudian harapan Lah Husny kepada A lla h, agar A mir Hamzah 
dimasuk.kan A llah ke dalam surga. Kemudian Lah Husny yakin dengan pasti 
bahwa semua gagasan. petjuangan. dan karya-karya sastra Amir Hamzah 
akan kckal dan abadi untuk diresapi dan d iamalkan oleh generasi-gcncras i 
berikut, teruta ma mereka yang be1jalan di bawah bimbingan Ilahi , yaitu 
mereka yang bertakwa (mcreka yang mcnganj urkan agar selalu mengingat 
dosa-dosa). Pcmbentukan karakter agar mcnjadi manusia yang bertakwa 
ada lah sa lah satu perjuangan Amir Hamzah, sepcrti yang diajarkan di dalam 
agama Islam. Amir Hamza h pahlawan yang abadi, baik dalam dimensi ruang 
maupun waktu. Demik ian kira-kira makna yang ingin di sampaikan o leh La h 
Husni melalui puis i tersebut. 

Kemudian puisi khas untuk Amir Hamzah. yang kedua ada la h yang 
dic iptakan o lch Asru l Sani. seorang sastrawan, sutradara teater dan fi lm. 
yang secara budaya adalah sama dengan budaya Amir Ham zah, yaitu 
wilaya h budaya Sumatera Timur. Ia mcnuliskan puis inya secara lengkap 
sebagai bcrikut ini . 

SEBAtiAI KENANt;AN KEPAVA AMI!? lfAMZAif 
PENYAIJ? YANG TtJ?BUNUif 
J\srul Snni ( 1996: 13-14) 

CUUnlalvp~kq~ 
~c-er!cul.at/ karerta-re-vola:J.t/ 
T~r~b-undcv 
~rnan/ir~dera£-aur dvpa.J·il,. 
J/U.kinatVro!coJv perawtU'I/~~ penarV! 
l(embarz.IJkarv~ar:· Pelau.r ;.udalv re-rna:;ev 
Bar~din/c:Wttm.bar~ 
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t::ia-rv p~ bi,nt"CU~fr t"i:ada- tert:-amlxU" cit/ pant-av 
R~kUcvhanycv ;e~ikawlaut-: 
T~~dv;aruv!-zaW~merif1d.a.lafji: 

SayCU~fr~~t-adcv~~ 
~dan/r~p~ 
~dan/~y~t"i:ada-t"aluvpulanfr 

Kam?~;elam-Cl#1jlcv~ci44~~v 
~penyair! 

L~ yCU~frdulvvkaudenda~at"M'kertCl4 f}er"J~ 
NC141LV k.aJni, rendan'l/dvlaut-t"e~,..~ 

l{atvkiftv~ ,Jaln/M ;elal,vv 

dan/ wa/c.t;w JCU1'l!JtW wa/c.t;w 
Apcv YCU~fr kUcv bt4-ik!Carv ;eryev iAW 

A kaw.Jadt/ ;uarcv lant-CU~fr cit/ wa/c.t;w Patft/ 
s impanlalv kert:-M'clarv /Jert~M 
hanycv YCU~fr bernyawa: 
YCU~fralcarv hidup J~ 
Sendw YCU~fl" kaurel4a: 
cit/ pa.tfVk.aJni, t"elalv me~caltaycv 

Sesuai dengan raj uknya yailll ··sebagai Kenangan kcpada A mir Hamzah 
Penyair yang Terbun uh·· maka tentu saja tema puisi ini ada lah memerikan 
perist iwa terbunuhnya A mir Hamzah dalam "Revolusi Sosia l" di Sumatcra 
T imur. Dalam puis i ini Am ir lla mzah digambarkan terkulai karcna revolus i. 
Ia meninggalkan ribaan bunda, yaitu ikon Indonesia Raya ini. K ita pun 
bersed ih atas kcpergiannya, seperti tcrura i dalam larik mart/ ir~ 

derav air cit/ paa-ir. Kcmud ian kepergian Amir Hamzah adalah sebagai 
syuhada, yang langsung disambut bidadari di surga. lni diccrminkan dalam 
s iruasi sampan di lautan. dcngan s is i timbaruangnya. 7 dan sosok Amir 

"oalam kcbudayaan Mclayu di Sumatcra T imur. sampan biasanya dibagi ke dalam riga 
bahagian. Sahagian depan sampan discbut dengan ha/uan. Kemudian is i tcngah disebut 
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Hamzah mcmandang bintang di langit. Gclombang rcvolusi yang mcnimpa 
Amir Hamzah adalah bahagian dari gclombang politik ncgcri ini, yang tidak 
kita kctahui arahnya. pcnuh dcngan rahasia. Gclombang poli tik yang 
dinakhodai pemimpin ncgcri ini. tetapi akhimya tidak tabu jalan pulang. 

clanjutnya Asru l Sani bcrsama sastrawan. scniman. budayawan. dan 
scgcnap bangsa Indonesia akan terus abadi mcncintai Amir Hamzah. 
Aplikasi ci nta ini adalah bcrupa pemahaman dan pcnghayatan pemikiran. 
petj uangan, dan karya-karya sastranya yang nanti akan dimaknai luas scperti 
luasnya sa mudcra yang terkcmbang. 

Saat kematian Amir Hamzah adalah diibaratkan waktu scnja da lam satu 
hari. amun kita bertekad akan ada seccrcah harapan dan penantian esok di 
pagi hari . ilai -ni lai petjuangan Amir Hamzah akan dcngan Iantang kita 
teruskan dari waktu kc waktu dalam menyongsong masa dcpan yang lcbih 
baik lagi. Dcmikian kira-kira polari sasi budaya yang di sampaikan oleh Asrul 
Sani mclalui pui si tcrsebut. 

Puisi bcrikutnya adalah bcrtajuk '·Doa Buat Amir'' yang diciptakan olch 
Kcmala. Puisi ini ditulis pada tah un 1988, dalam mcngcnang 50 tahun Amir 
Hamzah mcninggalkan bonda pertiwi. Sclengkapnya puisi tersebut adalah 
sebagai bcrikut. 

VOA 13liAT AMI!? 
Kcmala (1996:15) 

Jelo-kcv J·elat' melakcv 
~~~~ 
peryqjall/p~awmeny~b-atiaV 
me#Wawe?/~ 

dengan timha ruang. Sahagian yang paling bclakang sekali di~.:but dengan buritan. Dcskrip ·i 
mcngcnai sampan atau lancang dalam konteks budaya nelayan Mclayu ini dieksprcsikan pula 
dalam genre sastra lisan ) ang dinyanyikan yang disebut <kngan ~immdong (di Asahan. 
Batuhara. dan Labuhanbatu) atau dedeng di Langkat dan Deli. 
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laf!W~artM 

kaav t:iaYv kaJM 
berpaku:awpaav 
bawalcarv ntUt-aptM bawalcarv duluM 
pui:Wcurv 
berkilL:uv11~ 

A 1nil-" litU~~ put-ertM mefa:yw 
lanfJicar JlY'ar~ lnef'I:YUla#V~ 
benatw db tUlflf}'U-rv laffW 
~amir 

tioa-PeM::J~air 

t-cuy'unfr pura, lanfJicar 
JePCember 1988 

Puisi ini secara struktura l tcrdiri dari empat bait. Keseluruhannya tcrdiri 
dari lima belas larik. Kcmudian setiap larik atau baris hanya terdiri dari dua 
sampai empat kata saja. Schingga dapat dikatakan puisi ini ada lah paden 
kata. Sesuai dengan tajuknya yaitu doa, permintaan dan harapan manusia 
·cbagai hamba kepacla All ah. maka tema utamanya adalah bagaimana 
harapan Kemala kcpada Tuhan untuk menerima Amir Hamzah sang pcnyai r 
eli sisi-1 ya. 

Bai t penama menggambarkan duka dan lara atas mcninggalnya Amir 
Hamza h dalam rcvolusi sos ia l. Keadaan ini digambarkan dengan sangat rapi 
mclalui diksi-diksi puitis yang dipilih olch Kcmala, yang kesemuanya aela lah 
ineleks keadaan duka. Walaupun Amir Hamzah telah meninggal. puisi
pui sinya akan abadi tertinggal di bumi pertiwi ini , dcngan berkilau mcnanti . 

Walau Amir Hamzah sang putra Melayu Langkat telah tiada. namun 
kita semua tabah mencrima cobaan dari Al lah. Mari bcrsatu di dalam rangka 
menegakkan budaya yang diridhai Allah. Mari kita eloakan Amir sang 
penyair. agar ditcrima eli haribaan Al lah. Demikian kira-kira makna yang 
ingin dikomunikasikan oleh Kcmala melalui puisi tersebut. Dcmi kian 
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contoh-comoh puisi yang khusus ditujukan untuk Amir Hamzah dari 
kalangan sastrawan dan budayawan. Tcntu saja kc masa depan tidak tcrtutup 
kemungk inan tereiptanya puisi-puis i bcrikut, yang juga ditujukan untuk 
Amir 1-Jamzah. Kita pun menunggunya selalu. 

2.4.3 Tulisan-tulisan tentang Amir Hamzah di Internet 
Sebagai bukti bahv\·a jasad Amir llamzah memang telah meni ngga lkan 

kit a emua. namun gagasan dan pe1j uangan kebudayaannya tidak pcrnah 
mati. adalah banyaknya tulisan di media vittual (dunia maya) yang 
mendeskripsikan dan mengkaj i gagasan dan perjuangan bcl iau. Di masa 
beliau hid up ya itu kunm tahun 191 1 [ 1913] sampai 1946, belum bcgitu 
berkcmbang tcknologi intemct, yang berbasis kepada komputcr. 

Namun mcmasuki penghuj ung abad kc-20 sampai kini di paruh pertama 
abad ke-2 1, tcknologi i.nformasi berkcmbang dengan sangat pesatnya. 
bahkan meleb ih i perkembangan pemikiran budaya sendiri. Pcrusahaan
perusahaan komputer seperti IBM. Microsoft. App le. Maehintosh. dan lain
lain berkembang dan berpaeu dengan waktu yang dijalani oleh rnil yaran 
umar manusia. Berbagai perangkat kcras (lwrchrare) dan perangkat lunak 
(.soji11·are) untuk teknologi informasi ini berkembang dengan cepatnya. 
Mcsin pintar ini pun berkembang dengan mcnggunakan sistcm seperti 
pentium. Bcgitu juga perangkat lunak mcmberikan kemudahan tckni s bagi 
semua bidang ilmu pcngetahuan, tidak tcrkccuali ilmu-ilmu budaya. bahasa. 
sastra. sosial, dan eksakta. Teknologi informasi ini mcmbcrikan dampak 
sosial dan budaya yang begitu luas bagi scmua orang di dunia ini. 

Di dunia vi11ual. karena kee intaan para pendukung Amir Hamzah. 
mereka membuat Iaman-laman 1reh ataupun blog yang menginformasikan 
gaga an dan pc1juangan Amir ll amzah. lni membuktikan bahwa Amir 
Hamzah mcninggalkan nilai-ni lai budaya dan kemanusiaan universal. yang 
abadi dari gcncrasi ke gencrasi. 

Di antara Iaman 11·eb dan hlog yang memerikan tentang gagasan, 
perj uangan, dan kmya-karya sastra 1\mir Han12ah adalah sebagai bcrikut. ( I) 
Laman weh yang bcralamat di dunia virtual http ://www. tengkuamirhamzah. 
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com/en/biography. Di dalam situs web yang berbahasa lnggris dan Indonesia 
ini dimuat tentang semua hal mengcnai Amir Hamzah scpcrti biografi, 
karya-karya, pemikiran, kaj ian mcngenai Amir Hamzah, opini , artikcl , dan 
lain- lain nya. Pacta bahagian dcpan ll'eh ini, dimuat toto 1\mir Hamzah, 
dcngan salah satu puisi hasil tulisannya. dan Jatar belakang Mcsjid Azizi dan 
istana Kcsultanan Langkat. Bagai manapun Iaman ll'eb ini mcru pakan cbuah 
data virtual yang cukup bemas dalam mempub li kas ikan Amir Hamzah di 
dunia virtual, dengan bcrbagai keunggulannya sendiri . 

Scperti yang dikemukakan olch pcmangku balai ini yaitu Mahyudin AI 
Mudra. S. H .. M.M., Tcngku amir hamzah.com adalah sebuah porta l atau 
pangkalan data tentang hal ihwa l Tcngku Amir Hamzah (T AH) di dunia 
virtual yang di luncurkan pada tanggal I I Februari 20 I 0, bcrtcpatan dcngan 
pcri ngatan 99 tahun Tengku Amir ll amzah, yang bukan hanya dikenal 
sebagai seorang pahlawan nasional Rcpublik Indones ia. mclainkan juga 
seorang intelektual, sastrawan, penya ir, pejuang. dan negarawan yang 
mampu menyadarkan dan menginspiras i generasi selanjutnya untuk hidup 
mcrdeka dan membangun peradaban manusia yang bermartabat. Salah satu 
karya Amir Hamzah yang sangat mcnumental adalah kontribu inya dalam 
memperbaharui perpuisian modern Indonesia sehingga mampu mclahirkan 
puitika yang menambah kekayaan khasanah kesusastraan dan bahasa 
Melayu/ lndonesia pada khususnya dan kebudayaan Melayu/ lndoncs ia pada 
umumnya. Infonnasi tentang karya dan pemikiran Amir Hamzah sangat 
banyak, namun belum tcrdokumcntasi secara baik dalam kcrangka yang 
ilmiah schingga tidak jarang menim bulkan kesalahpahaman terhadap tokoh 
rnr. 

Laman 11·eb Tengkuamirhamzah.com adalah pangkalan data yang 
mendokumentasikan, menginvcntari sasi. dan mempubli kasikan biografi. 
pemikiran. dan karya-karya Amir Hamzah. serta basil pcngkajian terhadap 
karya dan pemikiran Amir Hamzah. Semua data yang tersaji dalam portal ini 
dihimpun dari berbagai sumber pustaka (buku, jumal. skripsi. tesis, dan 
disertasi), media cetak, dan media online, baik yang berbahasa Indonesia 
maupun berbahasa asing. Data-data terscbut disusun berdasarkan bcrbagai 
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katcgori dalam kerangka struktur yang dapat dipcrtanggungjawabkan 
kcabsahannya secara akadcmis. Portal ini terdiri atas 17 menu. yaitu 
Beranda. Bcrita, Biografi Amir Hamzah. Karya-karya Amir Han1Zah. 
Pemikiran. Kajian llmiah tentang Amir Hamzah. Opin i. Artikel. Rescn i 
Buku. Galcri Foto. Pautan. Pcrpustakaan. Tcntang Kami. Donasi. Komentar 
Tamu. ll ubungi Kami. dan Pcta Situs. Dcngan dcm ikian. portal ini 
diharapkan dapat mcnjadi rcferensi utama bagi sctiap orang yang ingin 
mcngctahui tcntang Amir Han1Zah, baik secara sckilas dan scpintas maupun 
scri us dan mcndalam. 

Tcngkuamirhamzah.com saat ini diluncurkan da lam dua bahasa, yakni 
bahasa Indonesia dan bahasa lnggris. Apabila mcmungk inkan, dcngan 
dukungan konkret kita, pcngelola j uga merencanakan untuk mcluncurkannya 
dalam bahasa Belanda. Arab. Prancis. dan baha a-bahasa dunia lainnya. 
Rcncana tcrsebut merupakan upaya pengelola untuk rncmfasilitasi scmua 
lapisan masyarakat dari bcrbagai bangsa untuk mcndapatkan informasi 
tcntang Amir Hamzah secar·a komprehensif. dan menjadikan Amir Hamzah 
scbagai milik bersama semua warga dunia. Olch karcna itu, pengelola 
mcnunggu kontribusi kita scmua untuk ikut bcrpcran aktif dalam 
mclcngkapi dan menjaga kcakuratan data. 

Tcngkuamirhamzah.com merupakan salah satu hasil dari diskusi 
panjang Balai Kajian dan Pcngcmbangan Budaya Mclayu (BKPBM), yang 
bcrkcdudukan di Yogyakarta. Indonesia. untuk mcndokumentasikan dan 
mcnyajikan informasi tcntang tokoh-tokoh Melayu sccara objcktif, akurat. 
dan komprehensif. Olch karcna itu, dengan dukungan para pcmbaca 
scka li an, nantinya akan diluncurkan beberapa portal tcntang tokoh-tokoh 
Mclayu lainnya. Salah satu portal tentang tokoh yang juag telah diluncurkan 
olch BKPBM adalah www.rajaalihaj i.com. Kcbcradaan portal tcntang 
Tcngku Amir Hamzah ini tidak dimaksudkan untuk mcromantisasi masa lalu 
dan mcngcopypastekan karya dan pemikirannya dalam kchidupan modern, 
tctapi cbagai sebuah ijtihad untuk menjadikan pemikiran Tengku Amir 
Hamzah scbagai sebuah manhaj (metode) berpikir untuk melihat. meneroka. 
dan mcnyiapkan pembentukan peradaban masa dcpan yang humanis. 
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Tengkuamirhamzah.com adalah sebuah portal yang dilindungi oleh 
Undang-undang Hak Cipta dan telah didaftarkan patcnnya. Oleh karena itu. 
scmua pihak dilarang untuk mengkopi , menyadur, atau mempublikasikan 
baik sebagian atau secara keseluruhan dcsain visual. desain struktur. dan i i 
dari portal ini dengan cara apapun juga. amun. bagi tujuan ilmiah 
(scienli/ic) seperti untuk penulisan skripsi. tesis. disertasi. atau penclitian 
ilmiah lainnya, pcngutipan isi dari portal dipcrkcn ankan dengan syarat harus 
mcncantumkan www.tengkuamirhamzah.com scbagai sumber kutipan. 
Dcmikian pengeloal portal ini memcrikan keberadaannya. 

(2) Selain itu ada pula publikasi karya-karya Amir Hamzah. yang 
dimuat di dalam blog htt p: //kumpu lanpuisi-puis ii ndonesia.blogspot.<.:om 
20 11/06/kumpulan=puis i-tcngku-amir-hamzah.html. Di dalam hlog 1111 

dimuat bebcrapa karya Amir Hamzah. Di antaranya adalah: ··Padamu .lua:· 
··Subuh:· '·Insyaf." .. lbuku Dehulu." .. Barangkali:· ··Hanya Satu:· 
·· r crmainanmu.'· "Tun.m Kcmbali .' ' .. Karcna Kasihmu:· ·'Sebab Dikau:· 
.. Doa ..... Hanyut Aku:· "Taman Dunia:· "Tcrbuka Bunga:· .. Mcngawan:· 
.. Panj i di Hadapanku," ·'Mcmuj i Dikau,'' ' 'Kurnia," ''Batu Belah (Kabaran )."' 
''Di Dalam Kelam," dan " Bcrd iri Aku ." 

(3) Selanjutnya. mengcnai Raj a Penyair Pujangga Baru ini dimuat di 
dalam Iaman 1reb yang beralamat di http: \\\\ \\ .profil. web.id '">0 13 0 I 
biografi -tcngku-amir-hamza h.h tml. Di dalam Iaman web ini. diuraikan 
sccara general tentang biograti Amir Han1Zah. mu lai dari hari kelahi rannya 
yait u 28 Februari 191 I eli Tanjungpura Langkat. dan setcrusnya sebagai 
penyair. Juga sebagai pelopor pergerakan pcmuda. yang mengadakan 
Kongres Indonesia Muda di Solo tahun 193 1. Dengan Armijn Pane dan 
Sutan Takdir Ali sjahbana memimpin Poejangga Ba ru , sebagai corak sa tra 
dan kebahasaan di era mcnjelang Indonesia merdeka. Sampai akhirnya Amir 
ll amzah meninggal dalam tragedi sejarah kcmanusiaan di Indonesia tahun 
1946. Bagaimanapun situs web ini memberikan tumpuan perhatian singkat 
tentang biografi Amir Hamzah. 

(4 ) Scterusnya. ihkwal mcngenai Amir Han1Zah in i dimuat dalam situs 
1reh yang beralamat di http: pcmudaindoncsiabaru .blo!!spot.com 1 0 I I I 0 
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puisi-karya-amir-hamzah.html. Dalam s itus web ini dimuat bcbc ra pa pui si 
karya Amir hamzah. Di antaranya adalah: '·Padamu Jua," " Hanyut Aku," dan 
" Hanya Satu." Di ujung Iaman 11·eb terscbut dimuat opini para pembaca yang 
dapat ditulis mcl alui a lamat email pcmbacanya. 

(5) Sc lain itu. biografi Amir Hamzah juga dimua t di dalan Iaman 1reh 
yang bcrbasi s kcpada worpress.com yang menyediakan websi te yang 
diproduksi sccara grati s. Di dalam wikipedia.org dije laskan tcntangnya 
scbagai bcriku t: "WordPrcss i a free and open source blogging tool and a 
content management system (CMS) based on PHP a nd MySQL which runs 
on a web hosting service. Features include a plug-in architecture and a 
template syste m. Word Press is used by over 14 .7% of A lexa Internet's "top I 
million" wcbsites, and as of August 20 11 manages 22% or a ll new 
wcbsitcs." Laman ll'eb dengan wordprcss.com yang memuat biogra fi Amir 
Hamzah ini dapat di lihat di a lamat: hllp: pcnvair. \\'ordprc~~.com 

JO I 0 0< 09 bio!!rafi-amir-hamzah. Pada Iaman 1reb ini dimuat ten tang 
biografi A mir Ha mzah sejak dari lahi rnya. kemudian ma a kcci lnya di 
L angkat. Sctcrusnya masa sekolah di Langkat. Selepas itu ia mclanjutkan 
studi ke Solo. kcmudian ke Batavia. dan kembali ke Langkat. Juga karya
karya astranya. sampai akhir hayatnya yang tragis. 

(6) Contoh la in dimuatnya biografi Amir Hamzah di dunia virtua l 
adalah sepcrti yang ditulis oleh Sylviana Hamdani dalam tajuk a1tikc l 
·'Inspirational Li fe of Arnir Hamzah," yang dimuat dalam Jakarta G lobe 
me la lui Iaman 11·eb yang bera lamat di: http://www. thcjakartaglobc. 
com/arc hi vc/inspirati-onal-1 if c-o f-amir-hamzah/ . A1tike l ini dipost ingkan 
pada 17 Maret 20 I I . artike l ini ditulis da lam bahasa lnggris. yang intinya 
adalah mc muat biografi Am ir Ha mzah j uga. Artikel ini ditul is Sylviana 
Hamdani scbagai respon dan rcfleksi terhadap kaum muda yang bcg itu 
memuji pcngarang muda kontemporcr lndone ia sepeiti Dcwi Lcstari dan 
Djenar Macssa Ayu. tanpa mengctahui dan mengcnal Amir llamzah sebagai 
scorang sastrawan yang sangat bcrpengaruh dalam dunia sastra Indonesia. 
Sc leb ihnya artikel ini mendeskripsikan biografi Tengku A mir Hamzah. 
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Masih banyak dan tentu akan tcrus bertambah tulisan-tulisan tentang 
Amir Hamzah di dunia virtual ini . Bahkan Amir Hamzah scndiri pun kctika 
hidupnya tidak akan mengira akan dimuat scgala pc1juangan dan karya
karyanya di dunia maya ini, selaras dcngan perkembangan tekno logi 
informas i. Dari scmua Iaman 1reh dan hlog. tcrmasuk juga j cjaring sosial 
scperti email. facebook, nritter. dan berbagai media yang akan tcrus 
berkembang. tidak akan ada hcntinya da lam mengungkap dan mengkaj i 
Amir Hamzah dari berbagai s is i. amu n sebahagian besar. polarisasi dalam 
dunia virtual tcntang Amir Hamzah ini menggejala dalam dua pokok 
bahasan. yaitu biografinya yang didekati dari dimensi kescjarahan. serta 
karya-katya sastranya yang memi liki makna-makna. yang dapat 
diintcrprctasi dengan pendekatan berbagai di siplin yang tidak henti-hcntinya 
untuk diwacanakan, dan tents mene rus diga li o le h generasi-gcnerasi 
berikutnya. Amir Hamzah memang telah meninggalkan kita semua. namun 
gagasan, perjuangan, dan cita-ci ta yang telah diterokanya akan kekal dan 
abadi sepanjang masa. yang tidak akan pernah habis untuk dipclajari. 
dipahami. dihayat i. dan diimplemcntas ikan baik secara kedaerahan. nasional. 
Dunia Me layu. dan dunia secara umum. lnil ah keeksotikan sosok . eorang 
pahlawan dan penyair sekaliber Tengku Amir Hamzah . 

Selain dari bentuk-bentuk art ikel, maka di dunia maya internet ini, 
sosok A mir Hamzah juga dimuat da la m bentuk foto-foto pribadinya. 
Sebahagian ada yang diambil dari buku-buku tentang Amir Hamzah. 
sebahagian lagi diolah dengan berbagai perangkat lunak pcnyuntingan toto 
dan gambar. Foto-foto itu ada juga yang dise1tai dengan artikcl-artikel 
ringkas tentang Amir Hmazah baik dari s is i biografi (sejarah) dan juga 
karya-karya sastranya. Namun ada pula yang memuat khusus foto arau 
gambar Amir Hamzah saja. Foto-foto yang diposting kan ke 1rebsite. blog. 
.facebook. llritter. dan lain-lain ini menandakan bahwa gagasan. pcrjuangan. 
dan cita-cita Amir Hamzah tcrus mcncrus masuk ke dalam sanubari in san
insan di Nusantara ini bahkan dunia. Melalui foto-foto beliau yang diunggah 
ke internet ini kita juga dapat mcngura ika n dan menafs ir tentang s ifat, 
hakikat, dan apa yang hendak disampaikan pengunggahnya mclalui foto 
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tcrsebut. Berikut ini ada lah bcbcrapa contoh foto Amir Hamzah yang d imuat 
di da lam dunia virtual. 

Gambar 2.5 
Tampilan Visua l Wajah Amir Hamzah 
da lam Beberapa Laman Web dan Blog 
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www.prifil.web.id www. indonesiasastra.org 

www. ta ng1sa nm elayu. b logspot. com www.sosokkompasiana.com 

www.melayuonline.com 
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www.nas1onal.kompas.com 

www. ghunchiart.wordpress.com www.family-pata.blogspot.com 
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www.facebook.com 
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BAB ID 

LATARB~GBUDAYA 

AMlRHAMZAH 

3.1 Pengenalan 
~nm Han12ah ada lah seorang putra Melayu Langkat Sumatera Timur. 

Ia juga kerabat bangsawan Langkat. Trah kc luarga ini telah memerintah 
Kerajaan Langkat clama berabad-abad. Kemungkinan besar sejak abad kc-
16, selepas cks i tensi Kerajaan Haru . Dalam kehidupan sehari-harinya mulai 
dari ma a kccil, ia mcnggunakan budaya Mclayu, yang tcrangkum ke dalam 
adat Melayu. Sclanjutnya adat Melayu itu dikonsepkan sebagai adat 
bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Artinya budaya 
Melayu berdasar kcpada hukum Islam. Amir l lamzah pun menggunakan 
budaya Melayu yang berdasarkan pada ajaran agama Islam ini. 

Budaya Melayu di Sumatera Timur tersebut juga memiliki genre-genre 
sastra trad i ional Mclayu, yang menjadi minat kci lrnuan Amir Hamzah yang 
kelak mcnjadikannya penyair, bahkan sebaga i Raja Penya ir Pujangga Baru. 
Di dalam kebudayaan Melayu ini. terdapat berbagai jenis sastra tradisi yang 
secara langsung rnengarahkan seorang Ami r llamzah menjadi penyair atau 
pujangga. Di antaranya adalah genre: pantun, karmina. talibun, seloka. 
nazam, guri ndam, syair, dedeng, sinandong, hadrah, barodah, zikir, zapin, 
gambus, barzanj i, marhaban, nasyid, kasidah, dondang Siti Fatimah, dan 
lain-lainnya. Na mun dcmikian, seperti dikctahui, pengalaman sekolah 
(dalam gaya Eropa dan pondok Melayu), dan kcpergiannya merantau ke 
Jawa tmut pu la mcrnberikan wama khas dan unik. tcrhadap gagasan dan 
kepenya iran beliau. Ia juga berpetualang mcncari identitas sesuai dengan 
araban agama Islam yaitu menyiasat budaya cluruh dunia untuk menjadi 
identitas yang kuat. dan menjadi rahmat kepada cluruh alam (rahmarcm Iii 
alamin). 

Latar belakang budaya dan pengalaman hidupnya ini lah. yang menurut 
kami mengarahkan gagasan, perJuangan, dan karya-karya sastra Amir 
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Hamzah. Oleh karena itu, pada bahagian tulisan 1111 , kami akan 
mendeskripsikan latar bclakang budaya Melay u Sumatcra Timur dalam 
konteks budayanya yang heterogen pula. Namun sebelumnya perlu pula 
diuraikan tentang pemahaman apa itu Melayu, baik dari para ilmuwan, 
budayawan, maupun masyarakat awam. Tujuannya untuk mengetahui s iapa 
itu orang Melayu. Lebi h j auh lagi bagaimana kebudayaannya. dan 
bagaimana budaya Melayu ini menjadi identitas dan pendorong seorang 
penyair dan pahlawan nasional, yai tu Amir Hamzah. 

3.2 Konsep Melayu sebagai Suku, Bangsa, dan Ras 
Melayu adalah sebuah bangsa (wangsa) yang agung dan besar. Ta 

menyumbang peradaban kepada dunia tnt , baik secara gagasan. 
interaksional, atau artc fak, yang dapat dibuktikan dengan berbagai 
peninggalannya di masa kini . Istilah Melayu biasanya dipergunakan untuk 
rnengidentifikasikan semua orang dalam rurnpun Austronesia yang rneliputi 
w ilayah Sernenanjung Malaya, kepulauan Nusantara, kepul auan Filipina , 
dan pulau-pulau di Lautan Pasifik Selatan. Dala rn penget1ian umum, orang 
Melayu adalah mereka yang dapat dikelompokkan pada ras Melayu. Dengan 
dern ikian, istilah Melayu sebagai ras ini mencakup orang-orang yang 
merupakan campuran dari berbagai suku d i kawasan usantara. 

Ras Melayu yang sudah merneluk agama Islam pada abad ke-1 3. yang 
oleh karenanya identi tas budanyanya, selalu dipandang berbeda dengan 
masyarakat ras Proto-Melayu pedalarnan, yang masih rnenganut 
kepercayaan mereka sendiri ; ba ik oleh rnereka scndiri maupun orang luar. 
Namun demikian, apabi la terjadi adaptasi dan asimilasi antara ras Melayu 
pedalaman dengan orang Melayu, maka ia akan menjadi suku M elayu 
dengan dasar utama ia masuk agama Is lam dan menggunakan budaya 
Melayu. 

Terdapat perbedaan pcrsepsi sosiopo litik mcngena i pengertian Melayu 
ini di Indonesia. Malaysia. dan Singapura. sebagai riga negeri yang memiliki 
kaitan Jangsung dengan Melayu--seperti yang dikemukakan o leh Vivienne 
Wee (ilmuwan Singapura) berikut ini . 
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As we shall ee further below. it is clear that 'Malayness' in Indonesia is 
indeed d i fl~rem from 'Malayness' in Singapore and Malaysia. This difference is 
directly related to the perception of the respecti ve governments. The Singapore 
go' ernmcnt regards 'Malay' as a ' race'. a genetica lly engendered category in the 
state-imposed system of ethnicity .... In Singapore. a Christian English speaking 
' lalay' is s till lega lly considered 'Ma lays'. Indeed there is apparently a sufficient 
number of Christian 'Malays'. that th.:y are considering selling up a Malay 
Chrisllan Association .... 

In Malaysia. however. 'Malayness' is constitutionally tied to Islam. such that 
a 'Malay' convert to Christianity "ould no longer the !.:ga ily considered 
' la lay'. This was stated to me cat.:gorically by Anwar Ibrahim. a Minister 
in the Malaysian Cabinet. But not all Malaysian Muslims qualify as 'Malays': 
the constitutional ca tegory 'Malay' includes only Muslims who speak Malay. 
conform to Malay custom. and who were borm in Malaysia or born of Malaysia 
parents. 

In comrast to the go' emments of Singapore and Malaysia. the Indonesian 
gm·emment e' idently has no interest in gi,·ing a legal definition of 'Malayness'. In 
lndone~ia. 'i\lalay' or Melayu is just one label in the loose arra) of regional 
tdemities that people ma) prolcss. In other words. from the Indonesian 
gmemement's point o f 'ic\\ . anyone who wants to identify herself himself as 

lelayu may do so: com crsely. if she he does not want to do so. then she he may 
choose pract ically any other regional identity. The Indonesian govemmem's 
Jaissez-fai rc allitudt: to\\ ards the ethn ic labelling of the population is evidem in 
the identity cards issued 10 all citi.~:cns . Whereas the idemity cards issued by the 

ingapore and Jalaysia gO\ emments st ipulate the respccti\ c ethnic labels of 
their c iti7ens. the Indonesian identity card does not include any etlmic labelling. 

o in Indonesia. 'Malayness' is a maHer of subjective-ident ification. rather than 
objecti ve category belonging to legally imposed set (Vivienne Wee. 1985:7-8). 

Untuk menjangkau pengcrtian Melayu dalam wawasan yang lebih 
luas, maka perlu juga dipcrhatikan pendapat dari orang-orang dari luar 
Melayu. Da lam pandangan orang-orang Eropa pada umumnya, yang 
dimaksud Melayu itu scla lu dikaitkan dengan istilah yang dipakai oleh J
Tsing (pcndcta Tionghoa abad perlengahan). 

Malayan: Malay: (occasiona lly) Moslem. e.g. ma.wk Jl.lefayu (to tum 
Mohammedan). In early times the word did not cover the whole Malay word: 
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and even Abdullah draws a distinction bctw.:en wwk J\lelaka fMelaka native] 
and Ora11g Jlfelc~l'll (1/ikamr A hdullah 183 ). It would seem li·om one passag.: 
(Hang Tuah 200) that the \\'Ord limited gengraphica lly to one area. became 
associated \\'ith a standa rd of language and \\'as extended to all \\'ho spoke 
'Malay' . The Malay Annals speak as a SIIIIJ:! lli .lleh~l'll [Melayu Ri' er]: 1-tsing 
speaks of Sri Vijaya conquering the 'Moloyu' country: Minangkabau has a 
':vtalayu' clan (suku): Rajendracola's conquests (A .D. I 0 12 to I 0-12) co\ cred 
:vtelayu and Sri Vijaya a a separate coumri.:s: the Siamese records claun 
Malacca and Melayu as a separate entities. Rouftaer identilies Melayu '' ith .lambi 
(Wilkinson. I 959:755). 

Dalam kebudayaan Melayu, gari kcturunan ditentukan berdasarkan 
pada garis kehmman bilateral. yaitu garis keturu nan dari pihak ayah dan 
ibu sekali gus. 1 amun demikian. dengan masuknya agama Islam dalam 
kehidupan etnik Melayu yang dij adikan pandangan hidupnya . maka khu u 
untuk menentukan zuriat garis keturunan cenderung kc arah gari keturunan 
parriacharr. yairu berdasar kepada pihak ayah. walau secara umum retap 
berdasar kepada sistem bilateral. 

Menurut Zein, yang dimaksud dengan Mclayu adalah bang a yang 
menduduki sebagian besar pulau Sumatera scrta pulau-pulau Riau-Lingga. 
Bangka. Belitung. Semenanjung Melaka. dan Pantai Laut Kal imantan . 
Banyak orang menyangka bahwa istilah Melayu itu art inya lari. yang 
berasal dari bahasa Jawa--yaitu lari dari bangsa scndiri dan menganur 
agama Islam. amun nyatanya secara budaya, nama Melayu udah lama 
terpakai sebelum agama Islam datang ke u antara ini . Jadi menurut Zein 
pernyataan di at as adalah salah. Menurutnya, isti lah Mclayu itu adalah 
kependekan dari Malayapura, yang artinya ada lah kota di ata bukit 
Melayu, kemudian dipendekkan menjadi Malaipur. kemudian menjadi 
Malaiur, dan akhirnya mcnjadi Me/ayu (Zein, 1957:89). 

Menurut Tengku Lah Husni, seorang budayawan Melayu Sumatcra 
Utara ternama, orang Me layu adalah ke lompok ya ng mcnyatukan diri dalam 
ikatan perkawinan antar suku, dan selanjutnya mcmakai adat resam serta 
bahasa Melayu dal am kehidupan sehari-hari (Lah Husni , 1975:7). 
Selanjutnya Husni mcnyebutkan lagi , bahwa orang Melayu Pesisir 
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Sumatera Timur merupakan turunan campuran antara orang Melayu 
yang memang sudah rncnetap di Pesisir Sumatera Timur dan uku-suku 
Melayu pendatang, sepcrti Johor, Melaka, Riau. Aceh, Mandailing, Jawa. 
Minangkabau, Karo, India, Bugis, dan Arab, yang selanj utnya memakai 
adat resam dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pcrgau lan 
antara scsamanya, atau dengan orang dari daerah lain, scrla yang terpcnting 
adalah beragama Islam. Suku Melayu itu berdasarkan fil safat hidupnya, 
terdiri dari lima dasar: Islam, beradat, berbudaya, berturai, dan bcrilmu. 1 

Menurut Abdul Rahman Embong (2000). dalam kajian keilmuan 
mengenai konsep (dan idcntitas) Mc layu, biasanya tcrdapat tiga pcndckatan. 
Pertama konsep Melayu ya ng menggunakan kesamaan baha a dan budaya 
seperti yang terkandung dalam Ensiklopedia Sejaroh dan Kehudayaan 
,\lelc~l'll. Mcnurut bcliau. Melayu penampilannya secara (is ik ada lah berkulit 
ciku masak (sawo matang) yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang 
mendiami Alam Melayu (Dunia Melayu) yang juga dikenal sebagai 

usantara. Di sisi lain, dari udut linguistik, orang-orang Mclayu bertutur 
dalam bahasa dasarnya yaitu bahasa Melayu-Polinesia . Mclayu dibagi 
kepada ratusan suku bangsa (etnik) yang mempunyai pcrbedaan lokasi, 
dialek, dan cara hidup. Kini , yang disebut orang Melayu itu , merupakan 
sebagian bcsar penduduk Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan 
Filipina. Sementara it u. di Singapura, Thailand bahagian sclatan. Vietnam 

1Tdemitas Islam adalah yang diperoleh dari ajaran Islam dan ditcrapkan . ccara 
sosioreligius. Kemudian ad at adalah institusi yang mcnyatu sejak a\\ at a dan~ a orang ~telayu 
yang mengarahkan kchidupannya. Adat adalah instirusi yang umum dijumpai di 1usantara 
ini. Ia selalu melekat dengan suku bangsa yang memakai adat terst:but. Kcbudayaan .\ ldayu 
yang diruaksud adalah scmua gagasan. ciptaan. aktivitas. dan artefak yang diha ilkan manusia 
Melayu. Contoh gagasan kcbudayaan adalah konsep alam sepcrti alam kandungan, alam 
dunia. alam har=akh. alam akhirat. mak.rokosmos. mikrokosmo~. dan lain-lai1mya. 
Selanjutnya yang dimaksud hl.'rlllrai adalah masyarakat yang mcmiliki ~truJ..tur-~truktur sosial 
yang sating jalin-menjalin. li salnya strukn1r masyarakat bangsawan dan orang kchanyakan. 
sistem kekcrabatan. kcpcmimpinan. adat . dan lainnya. Berilmu adalah balm a orang Mclayu 
selalu bclajar menambah ilmu pcngctahuannya tentang scmua hal di dunia in i. untuk 
memimpin alam dan bekal di akhirat kclak. Ilmu adalah kunci dan sumbcr pcradaban Melayu. 
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M yanmar. Sri Lanka, dan Afrika Selatan, orang Melayu merupakan populasi 
yang minoritas (Abdul Rahman, 2000) . 

Pendekatan kedua yang dapat me nerangkan konsep Melayu ini ialah 
berdasarkan kepada penggunaan nama Melayu itu sendiri. Menurut Sejarah 
Melayu dan 1-fikc~vat Hang Tuah nama Melayu berasal dari nama Sungai 
Me layu di Bukit S iguntang yang terletak di Palembang Sumatera. Dalam 
pendekatan in i, Melayu adalab etnik yang terdapa t di Pa lembang saja. 
Pemahaman temang Melayu ini selaras dengan pengertian etnik Melayu di 
Indonesia yang tidak mencakup berbagai etnik di Indonesia sebagai "bangsa 
Melayu" tetapi Mclayu hanya la h satu ke lompok etnik yang kecil. Pengertian 
ini berbeda dengan Melay u di Malaysia. yang mencakup berbagai suku 
seperti Jawa. Bugis, Banjar. Minang. Rao. Mandaling, dan lain-lain. sebagai 
" bangsa Melayu.'· Orang-orang Melayu di Sumatcra Utara. umumnya 
memi liki konscp tentang Melayu sebagai etnik dan bangsa seka li gus, seperti 
yang difahami di Malaysia. Brunei, atau Sumatera pada umumnya. 

Selanjutnya pcndekatan ketiga da lam menetapkankan konsep Melayu 
ialah berdasarkan kepada Pe rlembagaan Persekutuan Malaysia yairu Fasa l 
160 yang me nctapkan Melayu adalah seseorang yang beragama Is lam, lazim 
bercakap bahasa Melayu, menurut adat istiadat Melayu dan (i) lahir sebelum 
hari mcrdeka, di Pe rsekutuan atau di Singapura atau ibu atau bapaknya telah 
labir di Persekutuan atau Singapura, atau pada hari merdeka itu, ia ada lah 
berdomi sili di Persekutuan atau di Singapura; atau (ii) ia ada lah keturunan 
seseorang tersebut (Perlembagaan Persekutuan 2003, Syed Husin 1979). 

Menuru t Sycd Hus in A li (1979: I 0). pengertian Melayu dapat di lihat 
me la lui dua sudut yaitu sudut sosiobudaya dan j uga perlembagaan. Dari 
sudut sosiobudaya orang Melayu bukan saja terdapat di Semenanjung tetapi 
juga di tempat lain seperti kepulauan F ili pina dan Indonesia yang disebut 
N usantara. Walaupun bertutur dalam dialek dan logat yang berbeda set1a 
berbeda agama, para sarjana beranggapan mcrcka ini dari rumpun yang 
sama. Ini dapat di buktikan dengan seorang tokoh nasionalis Filipina Jose 
Rizal dengan ungkapa n the pride of the Malay race walaupun beliau tidak 
beragama Is lam (Wan Hashim, 1996). Ikatan rumpun Melayu ini dipisahkan 
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oleh penjajah Barat di rantau ini, misalnya Inggris di Malaya dan Brunei, 
Belanda di Indonesia, dan Spanyol di Filipina. Oleh karena itu, keberadaan 
Melayu adalah berdasarkan negara, yaitu Melayu Malaysia, Melayu 
Indones ia, dan Melayu Brunei. 

3.2.1 Asal-usullstilah Melayu dari Kerajaan Melayu di Jambi 
Jika kita menelusuri sumber sejarah yang menyangkut Melayu, maka 

kata Melayu sudah disebut-sebut dalam catatan I-Tsing yang mengunjungi 
Sriwijaya pada tahun 672. Kata Melayu dipakai sebagai nama tempat yang 
menunjukkan Jambi sekarang (Tsurumi Yoshiyuki, 1981 :78). Berdasarkan 
kronik Dinasti T'ang di China, terdapat nama kerajaan di Sumatera yang 
disebut Mo-Lo-Yue pada tahun 644 dan 645 Masehi . Seorang pendeta 
Budha China yang bemama I-Tsing dalam perjalanannya ke India pemah 
tinggal di Sriwijaya (She-li-fo-she) untuk mempelajari bahasa Sanskerta 
selama enam bulan. Dari Sriwijaya ini I-Tsing menuju ke Kerajaan Melayu 
dan tinggal di sana selama enam bulan, sebelum berangkat ke Kedah dan ke 
India. Dalam perjalanannya pulang ke China pada tahun 685 dia singgah di 
Kerajaan Melayu, yang sudah ditaklukkan oleh Sriwijaya (tahun 645-685 
M). Menurut I-Tsing, pelayaran dari Sriwijaya ke Melayu memerlukan 
waktu lima belas hari (Luckman Sinar, 1994:2). 

Menurut Casparis, Kerajaan Melayu ditaklukkan Sriwijaya sebelum 
tahun 688, sesuai dengan prasasti di Karang Berahi di tepi Sungai Merangin, 
yaitu eabang Sungai Batang Hari, di Hulu Sungai Jambi. Pada masa akhir 
abad ke-11 sampai tahun 1400, Kerajaan Melayu pulih kembali. Kerajaan 
Melayu bekerjasama dengan Kerajaan Singasari dari Jawa, yang 
mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, untuk menghaneurkan Sriwijaya. 
Peristiwa itu terkenal dengan ek5pedisi Pamalay u, terjadi tahun 1275-
serta dikirimnya area Amoghapasa Lokeswara tahun 1286 di Padang Roeo, 
yang membuat rakyat Kerajaan Melayu gembira, terlebih Jagi rajanya Srimat 
Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa. Se1anjutnya tahun 1347 di belakang area 
itu kemudian ditulis prasasti Raja Adityawarman, raj a Melayu Damasraya, 
penerus Kerajaan Melayu ini . Kerajaan Melayu dan Sriwijaya menggunakan 
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bahasa dan aksara Melayu kuna (Luckman Sinar, 1994:3). Pada abad ke-1 2 
sampai ke-14, Jambi merupakan salah satu dari tiga bandar penting di 
Pesisir Timur Sumatera, yaitu: ( I ) Jambi, (2) Palembang di sebelah selatan, 
dan (3) Kota China di Kerajaan Haru (Del i) tepatnya di Labuhan Deli 
sebelah utara (Hasan M. Hambari, 1980 :5 1-63). 

Kerajaan Melayu di Jambi ini, dalam tulisan-tulisan sejarah berbahasa 
Arab dan Persia, disebut dengan Kerajaan Zabaq--yang dapat diidentiftkasi
kan dengan nama tempat kerajaan tersebut yaitu di Muara Sabak, di daerah 
Tanjung Jabung, di muara Sungai Batanghari. Letak pusat Kerajaan Melayu 
di hul u Sungai Batanghari itu hanya dapat dijangkau dengan cara naik 
sampan, dengan alasan keamananan. Namun demikian, kerajaan ini 
mengawasi sumber tambang emas dari daerah pedalaman Sumatera Barat. 
Meskipun kemudian Kerajaan Melayu yang berpusat di hulu Sungai Jambi 
itu di masa Raja Adityawam1an (1347) dipindahkan ke wilayah Saruaso 
Minangkabau, dia tidak pernah menyebut kerajaan ini dengan Kerajaan 
Minangkabau, tetapi sebagai Kanakamedininindra Suwamabhumi (Penguasa 

egeri Emas), yang dahulunya dikuasai Kerajaan Melayu dan Sriwijaya 
(Luckman Sinar, 1994:3). 

Rajumdar mengatakan bahwa ada satu suku di lndia yang bemama 
Malaya, yang di sebut orang Yunani sebagai Malloi. Selain itu ada gunung 
Malaya yang menjadi sumber kayu sandal (se/ipar), yang di dalam kitab 
Purana disebut sebagai salah satu dari tujuh batas (kulaparvatas) 
pegunungan di India. Banyak lagi nama-nama tempat di Asia Tenggara 
dan N usantara yang namanya berasal dari India. Ada legenda pada orang 
Melayu Minangkabau bahwa leluhur mereka berasa l dari India, yaitu Sang 
Sapurba yang turun dari Bukit Siguntang Mahameru bersama dua 
saudaranya yang lain (Luckman Sinar, 1994:6). 

Keraj aan Sriwijaya dan Melayu mulai pudar karena serangan Majapahit 
tahun 1365. Selanjutnya orang-orang Jawa mengu asai daerah ini . Namun 
bahasa Melayu yang te1ah menjadi bahasa pengantar di N usantara sej ak 
disebarkannya oleh Kerajaan Sriwijaya dan Melayu sejak abad keenam, serta 
adat-istiadat raja- rajanya yang dibawa Parameshwara ke Me1aka tahun 1400, 
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memberikan kontribusi pada budaya Jawa. Setelah hancurnya Kerajaan 
Sriwijaya, Melayu. dan Damasraya. maka budaya Melayu berpu at di Pasai 
dan Melaka. Kerajaan Melayu di Melaka yang didirikan oleh Parame hwara 
pada tahun 1400. Imperium ini mengembangkan budaya Melayu. terma uk 
agama Islam awalnya ke pesisi r timur Sumatera. Kemudian Kalimantan, 
dan ke seluruh Semenanjung Tanah Melayu sampai Patani di Thailand 
sebe lah selatan. 

KELOIJFor. B ... '!li.!Jo 
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Ga mbar 3.1: 
Pcta Kclompok Pengguna 

Bahasa Melayu-Polinesia di Indonesia 

. umber: Goldswonhy ( 1979:32) 
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3.2.2 Islam dalam Peradaban Melayu 
Islam diturunkan A llah ke dunia ini adalah untuk rahmat kepada seluruh 

a lam (rahmatan /i!a!amin). Is lam bagi para pengikutnya, termasuk di 
kawasan Melayu, dipandang sebagai agama yang sempurna dan paripurna. 
karena memang sudah disyahkan oleh A llah sebagai satu-satunya agama 
yang sempurna. Dari semua pengaruh yang bertapak kuat dalam budaya 
Mclayu adalah peradaban Is lam. Is lam sendiri merupakan ajaran dalam 
bentu k wahyu llahi . Da lam keadaan scdemikian, ia bukan budaya tetapi 
wahyu. Dalam bentuk akti vitas masyarakatnya, aja ran agama Is lam 
melahirkan sebuah peradaban Is lam. terrnasuk budaya Melayu. 

Is lam yang datang ke kawasan Melayu datang dengan tenang , damai, 
penuh ajaran yang santun, dan tidak memaksa. Is lam yang datang ke 
ka\\'asan Melayu diperkirakan oleh para ahl i sejarah dan budaya sudah rnulai 
d i abad ke-7 Mesehi, namun perkembangannya yang meluas dan masif 
te1jad i di abad ke-13 . Sesudah itu Is lam menggantikan kekuasaan raja-raja 
bercorak Hindu-Budha di abad-abad scbelumnya. Gantinya adalah 
ke ultanan-kesultanan yang bercorak Is lam di Asia Tenggara ini. Ketika 
bangsa Melayu merdeka di penggal pe11ama dan kedua abad ke-20 , Is lam 
pun tetap memainkan peran utama corak politi k dan kekuasaan masyarakat 
Melayu. 

Para pedagang Arab telab aktif mengadakan hubungan perdagangan 
dengan orang-orang di kepulauan Nusantara sejak belum lahir dan turunnya 
agama Is lam (Legge, 1964:44) dan juga mungkin para ne layan Melayu telah 
mengadakan hubungan persahabatan dengan orang-orang Arab sebe lum 
datangnya agama Islam ke kawasan ini . Setelah lahirnya agama Islam di 
Timur Tengah (Asia Barat), agama ini menyebar secara luas di dunia, 
termasuk ke G ujarat dan daerah Barat Laut Indi a. 

Is lam yang masuk ke As ia Tenggara (terutama Nusantara) diperkirakan 
melalui langsung dari Arab atau dari India. Masuknya Islam yang 
berdensitas padat ke Asia Tenggara yang tercatat dalam sejarah adalah pada 
abad ketiga be las. Seorang pengembara Venesia yang bernama Marco Polo 
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mencatat bahwa pada tahun I 292 di Sumatera Sahagian Utara te lah berdiri 
kerajaan Is lam yang bernama Perlak (Hill, I 963:8). Dalam abad ini Islam 
menyebar ke daerah lainnya . Pada awal abad kelima belas, Kerajaan Aru di 
pesisir timur Sumatera Utara merupakan suatu kerajaan yang rakyatnya 
sebagian besar bcragama Islam (Coedes, I 968:235), sehingga Islam 
berpengaruh kuat scjak saat ini. 

Bandar Melaka menjadi pusat perdagangan mariti m, seka li gus sebagai 
pusat persebaran agama Islam ke seluruh kepu lauan di kawasan ini. 
Melaka merupakan bandar yang letaknya strategis dan tidak memiliki 
saingan sehi ngga bcgi tu rnaju (Sheppard, 1972: I 4 ). Pcnguasa Melaka, ya itu 
Paramesbwara menganut Islam pada awal dasawarsa abad kelima belas. 
Awalnya ia beragama Budha. Sejak abad ini Melaka menjadi pusat dan 
persebaran Is lam kc sc luruh Asia Tenggara (Hill , I 968:2 !3-2 14). 

Di Pes isi r Timur Sumatera Utara pada abad kclima bclas dan keenam 
belas terdapa t tiga kesultanan Islam yang besar, ya itu : Langkat, Deli, dan 
Serdang--yang berada di kawasan bekas Kerajaan Aru pada masa 
sebelumnya. Kcsultanan ini merupakan kerajaan Islam yang penting di 
Sumatera. Pada abad keenam belas dan ketujuh belas, Aru menjadi rebutan 
antara Aceh dan Johor. Kerajaan Aru berada di Del i Tua, berdiri abad 
keenam bclas. Scsudah tahun 1612. kerajaan ini lebih dikenal sebagai 
Kerajaan Deli . Kemudian Serdang memisahkan diri dari Kesultanan Deli 
tahun 1720 (Si nar. 1986:67). 

Setelah Islam dianut masyarakat usantara. maka mereka juga 
mendirikan kesultanan-kcsultanan Islam seperti Pcu reulak, Samudra Pasai, 
Langkat. Deli. Serdang , Asahan, Kualuh, Kota Pinang, Panai, Bilah, Siak Sri 
lndera Pura, Pa lcmbang Pagaruyung, Mataram, Kasunanan Surakarta, 
Kasultanan Yogyakarta, Banten, C irebon, K utai Kartancgara, Temate, 
Tidore, dan lain- lainnya. Di dalam kesultanan-kesu ltanan Melayu ini , agama 
Islam menjadi pcdoman dan filsafat utama. Kitab scperti Bustanussa/atin 
dan Sulalatussalatin menj adi panduan utama pc merintahan kesultanan
kesultanan Islam scjak abad ketiga betas sampai awa l abad kedua puluh satu 
sekarang ini . Berbagai kitab kenegaraan dan perundang-undangan dihasi lkan 
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oleh kesu ltanan-kesu ltanan Is lam di 1 usantara. Dcmiki an pula karya-karya 
sastra yang besar d ihasilka n di masa ini . 

Kemudi an muncullah "dark ages" di da lam kebuclayaan Melayu , yakni 
dengan datangnya pa ra penjajah, teri tama dari Eropa untuk awalnya 
menguasai perclagangan rempah-rempah, kemuclian tana h, pe11anian. dan 
akhirnya disertai dengan penjajahan melalui kck uatan angakatan perang !aut 
dan daral. Akhirnya satu per satu keraj aan-kerajaan Islam di usantara 
djajab oleh para penjajah bangsa Eropa. Kawasan u antara pun menjadi 
ajang perebuta n kekuasaan di antara para penjajah ini. Kemud ian mereka 
selasaikan me lalui T rakta t London 1824. Masa penjajahan adalah masa 
terburuk umat I lam dalam konteks kekuasaan pol itik. 1amun demikian. 
dampak ccara tidak engaja adalah para ilmuwa n Islam di kawasan ini 
selain be laj ar peradaban Is la m melalu i pcsantren, ada juga ya ng belajar ilmu 
ke Eropa untuk menguasa i ilmu Eropa dan kcmudian digunakan untuk 
kemakmuran rakyatnya dan juga me lawan para penjajah tersebut. Is lam 
menj adi dasar utama unluk memerdekakan ba ngsa Mclayu cla ri cengkera man 
penjajah. Berbagai pc perangan yang diwarna i mot if keis laman dan 
kemelayuan munc ul di kawasan ini. Itu ada la h bukt i dari ketidakingi nan 
masyarakat Melayu dijajah bangsa-bangsa lain. Melayu adalah wangsa yang 
agung. yang mcnginginkan kemerdekaan. ya ng merupakan hak sem ua 
bangsa. O leh karcnanya pcnj aj ahan da la m bentu k apapun di atas dunia harus 
dihapuskan karena tidak esuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 

Selepas it u. maka pendulu m politik di Asia T engga ra mengarah kepada 
nasionalis me dan pembcntukan negara ba ngsa. Ami r Hannah yang hidup 
pada masa ini . juga mempe1j uangkan tegaknya budaya Melayu dan 
nasional isme Mclayu. Dimulai dengan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 
1945. Ke mudi an Malays ia, Brunai Darussalam, dan kc mudian S ingapura, 
menjadikan ncgcri-negcri rumpun M elayu di Asia Tcnggara ini memfokus
kan perhatian kcpada pemba ngunan negara bangsa nya. Sejak saat 
kemerdekaan ini , maka anta ra negeri-negeri rumpun Melayu cenderung 
membangun kebudayaan kebangsaan nya masing-masing. Bahkan isu-isu 
terakhir ada lah perebutan w il ayah dan perebutan seni budaya. dan 
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sejenisnya. Kalau dibiarkan ~al-hal seperti ini sernakin mengkotak-kotakkan 
ma yarakat Melayu berdasarkan negara bangsa. yang sccara budaya 
ebenamya sama atau satu geobudaya. 

Dalam rnasa-masa negara bangsa ini. I lam tetap mcmainkan peran 
menonjol. Sebagai contoh Indonesia meletakkan dasar kcncgaraannya ya in1 
Panca ila adalah sebenamya sebagai ··sublirnasi ·· ajaran-ajaran Islam. 
Bahkan Piagam Jakarta juga kental dengan suasana kci slamannya, \\'alau 
kcmudian diganti menjadi Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, tetap 
tidak menggoyahkan nilai-nilai keislaman yang tcrkandung da lam landasan 
kon. titus ional negara kesatuan Republik Indones ia ini . 

Malaysia sendiri setelah merdeka tahun 1957, tctap mengekalkan 
institus i kcrajaan ditambah dengan pemcrintahan parlcmentcr dengan kepala 
negara Yang di-Pcrtuan Agong dan kepala pcmcrin tahan Pcrdana Mentcri. 
Negara Malaysia adalah negara Islam, yang tctap mcngakui kcbudayaan dan 
agama lain untuk tumbuh dan berkcmbang di Malaysia yang slogannya kini 
ada lah Satu Malaysia. Dalam situasi yang demikian, Is lam tctap mcmainkan 
pcranan penting. Agama Islam adalah agama rc mi dan bahasa Melayu 
adalah sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Walau ada kcinginan bukan 
Melayu untuk menyamakan hak dan kewajiban etiap \Varga Malaysia tanpa 
memandang etnik. namun dasar berpikir Malaysia aclalah sebagai ketuanan 
Mclayu dan jangan melupakan sejarah Malaysia tctap bcrgaung hingga ke 
hari ini . 

I lam yang dianut masyarakat Melayu di A ia Tcnggara umunmya 
adalah Islam a/ilussunah H'a/jama ·ah. Walau demik ian, scjara hostori s di 
kawasa n ini pernah be11apak Madzhab Syiah. tcrutama di ka\va an Pulau 
Sumatera. Bukti-bukti peninggal Syiah itu dapat dilihat pada pcrtunjukan 
buclaya scperti pcringatan 10 Muharam dan Mengarak Taho1 ( Tahuik) seperti 
yang tcrjadi di Sumatera Barat. Aceh. Lampung. dan Jambi. Bahkan aliran 
Bahaiyah Syiah ini memi liki penganut kccil di Pulau iberut Sumatera 
Barat. Dcmikian juga pengaruh Syiah di berbagai tcmpat eli Indonesia. yang 
belakangan menjadi friksi sosial pula, dengan kelompok Sunni . 
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3.3 Sumatera Timur 
Amir Hamzah hidup di era kesultanan Melayu di Sumatera Timur atau 

Oostkust l 'an Sumatra. Sumatera sendiri dihuni ol eh beberapa kelompok 
etnik setempat, yaitu: Aceh. Alas dan Gayo, Batak, Melayu. Minangkabau. 
Rejang. Lampung, Kubu, Nias. Mentawai , dan Enggano. Di Pesisir Timur 
Sumatera Utara, yang pada masa kesu ltanan lazim disebut Sumatera Timur. 
etnik Melayu mendiami wi layah yang meliputi beberapa kabupaten, ya itu: 
Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara. Asahan. 
Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Pada masa
masa pemcrintahan sistem kesultanan, etnik Melayu di Sumatcra Timur ini 
berada dalam tiga kesultanan besar, yaitu: Langkat, Deli , Serdang. dan 
ditambah sultan-sultan yang secara geografis dan politik lebih kec il , ya itu: 
Asahan , Bilah, Kotapinang, Pana i, dan Kualuh. Ditambah dengan Kedatukan 
Batubara. 

Wi layah Sumatera Timur di masa kolonialisme Belanda, terbentang dari 
perbatasan Aceh sampai kerajaan Siak mempunyai batas-batas geogra fi 
seperti berikut: (I) sebelah utara dan barat berbatasan dengan wi layah 
Aceh: (2) sebelah timur berbatasan dengan Selat Melaka; (3) ebelah 
selatan dan tenggara berbatasan dengan daerah Riau: dan ( 4) sebelah barat 
berbatasan dengan daerah Tapanuli (Volker, 1928: 192-193). Luasnya 
94.583 km2 atau sekitar 20 % daripada luas pulau Sumatera (Pelzer. 
1985:3 1 ). Di antara daerah Aceh di utara serta Riau di selatan dan tenggara 
inilah rerletak ke ultanan-kesultanan Melayu Sumatera Timur. 

Sejarah kebudayaan di Sumatera Timur, erat kaitannya dcngan ·aling 
berimeraksinya di antara penduduk setempat dengan pendatang. Dengan 
keberadaan budaya yang heterogen ini, sampai sekarang, Sumatera Utara 
tidak memiliki budaya dominan . Mereka berada di antara hidup segregatif 
di satu s isi dan integrasi di sisi lainnya. Para pendatang ini melakukan pola . . , 
m1gras1. -

, 
- r aterscn mcndcfinis ikan migrasi sebagai perpindahan scscorang yang rclati r tetap 

dalam jarak yang cukup berarti. Namun definisi ini tidak dapal dipastikan. dan sil~tlnya 
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M igrasi dapat didefinisikan sebagai gerakan pindab penduduk dari 
suatu tempat ke tempat la innya dengan maksud mencari nafkah atau 
menetap. M igrasi tersebut ada yang tetjadi karen a didatangkan oleh 
seseorang atau suatu lembaga, ada juga yang terjadi berdasarkan kemauan 
sendiri. Po la migrasi di Sumatera Utara umumnya bermotifkan eko nomi, 
yang didukung oleh fak tor sosia l, seperti: berbedanya tingkat kemakmuran 
di antara desa dengan kota. tingkat konsumsi dan produksi rata-rata per 
kapita di pededesaan Iebih rendah dibandingkan di perkotaan, 
pertumbuhan ekonomi di perdesaan lebih lambat dibandingkan di perkotaan 
(Suwarno dan Leinbach, 1985:68). 

Sumatera Utara ada lah termasuk ke dalam sa lah satu daerah tujuan 
migrasi yang terkenal di Indonesia bahkan kawasan As ia, karena didukung 
o leh perkembangan ekonominya yang pesat. Daerah ini memerlukan jumlah 
tenaga kerja yang re lati f banyak, dan memerlukan pekerja-pekerja yang 
terampi l dan berkemahuan keras untuk maju di dalam bidang nya. Para 
migran pun sadar akan harapan-harapan yang real is t is yang dijanj ikan di 
daerah ini . Faktor lai n tingginya migrasi ke Sumatera Utara discbabkan 
oleh budaya heterogcn. Orang yang bermigrasi ke wilayah ini dapat 
langsung membaur dengan ke lompok etniknya--tidak harus melebur 

relati f. Misa lnya seberapa tetapkah atau berapa jauhkan jarak pcrpindahan tersebut. Harus 
di lihat kasus d~mi kasus. Misalnya sesorang yang pidah ke negara lain untuk menghabiskan 
s isa hidupnya. ini dapat dikatcgorikan sebagai migrasi. Contoh lain scseorang yang pergi ke 
sebuah kota yang dekat dcngan kotanya. tctapi berada di ncgara lain. hanya unruk 
berjalan-jalan selama dua j am. tidak dapat d ikategorikan scbagi migrasi. Lihat. William 
Patersen ( 1995:286). Sccara matcmati s, migrasi ini digambarkan o leh Patersen. scbagai 
berikut: "II is reasonable to suppose that the number of migrants with in any area 
homogenous with respect to all to other factors rhat affect the propensity to migrate will 
be i•werscly related ro the distance covered. One can express this relation incquation. as 
follo\\'s : M=aX/Db. \\'here M stands for the number of migrants. D for the distance over the 
sbonest transportation route, and X for any other factor that is though to be relevant. a and b 
are consants. usually set at unity. Ln one version of th is equation, the so-called I' I P2/V 
hypothesis. the populations of the end points or the movement arc taken as the X J'actor." 
(Paterscn. 1995:287). 
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dalam budaya lain. Latar belakang orang benn igrasi ke Sumate ra Utara 
juga bcraneka ragam antara lain. ya itu : mencari kesempata n kerja. pindah 
ke1ja, ditugaskan o lc h pejabat, tertarik dengan kehi dupan kota. bosan 
tinggal di desa, ingin mandiri dari orang tua, iku t orang tua, ekolah. dan 
sebaga inya. Sejak zaman Be landa hingga sekarang, mi grasi ke Sumatera 
Utara terus berlangsung. 

Dalam dimensi ruang dan '' aktu. daerah Sumatera Timur mengalami 
peningkatan j umlah pcnduduk sebesar 300% sejak tahun 1905 sampai 
1930, yang disebabkan oleh berkurangnya pepcrangan, perbaikan kcsehatan, 
menurunnya jumlah ke matian anak. dan terutama kedatangan migran dari 
luar daerah. yang umunmya didatangkan unruk bekerja di pcrkcbunan
perkebunan di Sumatera Utara (Langenberg, 1976:37-38). Khususnya 
perl ua an pertanian perkebunan di Sumatera Timur mempunyai pe ngaruh 
yang mencolok dalam keadaan demografis, yaitu da lam waktu s ingkat 
penduduk asli Sumatera Timur yang terdiri daripada Melay u, Karo. dan 
Simalungun jumlahnya dilampaui oleh suku-suku pendatang. te rutama Ja\\'a 
dan China. 

Pada tahun 1930, kepadatan pcnduduk di ka\\'asan perk\!bunan di 
Sumatera Timur mencapai 200 jiwa/km 2

• yakni tertinggi di Pulau Sumatera 
(Langenberg, 1976:40). Perke mbangan perkebunan yang diikuti pemba
ngunan berbagai prasarana sepcrti jalan raya, jalu r kereta api. dan 
jambatan. menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang-pendatang yang 
bennigrasi ke Sumatera Timur ini . Sehubungan dengan pembuatan 
prasarana-prasarana ini, sultan-sultan. para pcdagang, pej abat-pejabat 
pemerintah Belanda dan semua orang kecuali para ne layan mula i pindah ke 
pedalaman sepanjang jalan raya atau jalur kereta ap i, khususnya kota-kota 
baru . Sebagai contoh perpidahan dari Tanjungpura ke Binjai. dari Rantau 
Panj ang ke Lubuk Pakam, dan la in-la innya (Pelze r. 1985:88). 

Gambar 3.2: 
Peta Sumatera Timur Dasawarsa 1940-an 
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Sumbcr: Langenberg ( 1975:45) 

Pada awal abad ke-20, lima kota di Sumatera Timur, yaitu: Mcdan, 
Pematang Siantar, Tebingtinggi, Tanjungbalai, dan Binjai ditctapkan olch 
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pernerintah Hindia Belanda scbagai gemeente (kotapraja). Oleh karen itu , 
kota-kota lersebul bcrkcmbang sebagai pusat perkembangan ekonomi , 
politik , sosia l, dan budaya. Agak lain halnya dengan daerah Tapanuli, di 
Sumatera Tim\.lf terlihat bertumbuhnya kelas menengah berpendidikan dan 
golongan pekerja (proletariat). Kekuatan-kekuatan sosial yang muncul di 
kota. memegang peranan penting dalam perkembangan sosial. politik. 
dan kebudayaan. Dengan demikian. di Sumatera Timur, mobili tas sosial 
yang tinggi termasuk urbani sasi merupakan faktor utama dari terjadinya 
perubahan sosial. Jika kita memberi perhatian pada kcdatangan para rnigran 
yang rnenonjol di Sumatera Timur, maka kita dapal temui bah,,·a banyak 
kuli didatangkan oleh para pengusaha perkebunan melalui agen-agen. 
terutama masyarakat China dan Tami l pada mulanya, dan kemudian disusul 
etnik Jawa. 

Sesudah selesai dari kontrak dengan perkebunan. para bekas kuli ini 
banyak yang menj adi petani penyewa tanah. Masyarakat China bekas 
kuli . selain menjadi petani penanam sayur-sayuran. banyak juga yang 
berpindah ke kota-kota memasuki sektor perdagangan. Etnik Jawa bekas 
kuli banyak mendirikan permukiman yang se lalu di sebu t sebagai Kampung 
Jawa, atau menjadi tenaga kctja di kota-kota di Sumatera Timur. Kawasan 
ini j uga mcnjadi tujuan para perantau dari Minangkabau. Mandailing. dan 
Angkola--yang daerah asal mcrcka masuk pada kckuasaan Belanda sejak 
paruh pertama abad ke-1 9, bebcrapa dasawarsa sebelu m Bclanda masuk ke 
Sumatera Timur. Mereka sebagian besar bergerak di bidang perdagangan 
dan pemerintahan, dan banyak pula yang diterima menjadi pegawai di 
perkantoran pemerintah. karena mereka sudah berpendidikan di ba,,·ah 
pemerintahan Belanda. Keadaan ini membantu para pengusaha Belanda 
rnengambi l tenaga ketja yang berpendidikan, untuk beketj a scbagai juru 
tuli s. rnanteri ukur. ahl i mcsin. atau untuk kedudukan-kedudukan kecil 
lainnya. Ketiga golongan tersebut adalah pemeluk agama Islam dan karcna 
itu dapal diterima oleh masyarakat Is lam yang dominan di daerah Pesisir 
Sumatera Timur (Pelzer, 1985:83). 
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T abel 3. 1: 
Jumlah Berbagai Etnik di Sumatcra Timur 

Tahun 1930 

Orang Batak Toba cla ri dataran tinggi Tapanul i Utara juga banyak 
yang bermigrasi ke S umatera Timur, sej ak awa l abad ke-20, teru tama 
sebagai petani pena na m padi yang diperlukan unluk memenuhi permintaan 
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makanan yang bertambah banyak di kawasan perkcbunan dan sebagai 
pegawai pemerintah, dan ahli tcknologi yang Lelah berpend idikan di 
seko lah-sekolah Kristen. Namun karena mercka umunmya beraga ma 
Kristen (Protestan). maka kurang diterima baik oleh orang-orang Islam 
di daerah pesisi r ini (Pelzer. I n5:83). 

Tabel 3.2: 
Ju mlah Tenaga Ke1ja Perkebunan Berdasarkan Pengelompokan 

Masyarakat Cina. Ja,\·a. India dan lainnya 
di Sumatcra Timur 188-+-1 929 

- - ·- ~ ~ - ·---
..... - .... -~ - .. --

Tionghoa 21.136 58.516 43.689 23.900 26.800 25.934 

Jaw a 1.771 25.224 150.392 212.400 168.400 239.281 
India dll. 1.528 2.460 - 2.000 1.500 1.019 

Sumb.:r: Anthony Re1d ( 1987:61) 

Scdangkan pihak pcmerintah Belanda mcndukung kedatangan 
migran suku Batak Toba yang bcragama Kristen ini kc Sumatera Timur 
dengan maksud menentang gerakan perla\vanan terhadap Belanda oleh 
orang-orang Is lam (Langenberg, 1976:42). Dengan demikian , tidak lah 
menghairankan jika di dae rah Sumatera Timur, khususnya di kota-kota, 
terbentuk masyarakat heterogen dalam beberapa dasawarsa pada awal 
abad ke-20 sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 3.2. amun selai n 
itu. kot<1-kota tersebut tidak berfungsi sebaga i wadah pembauran atau 
melting pot (Pelzer. 1985:4 7 --+8 ). 

Kelompok-kelompok etnik itu tidak melakukan integrasi dan asi mil asi 
di antara satu dengan lain, akan tetapi lebih mcncolok terbcnntknya 
permukiman-permukiman yang dihuni oleh ke lompok warga satu etn ik 
yang tcrtcntu, yang memisahkan dirinya dcngan ctni k lain. Setiap 
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kelompok dipersatukan oleh ikatan adat yang dibawa dari tempat asalnya 
dan perlindungan atas warganya masing-masing. B egi tu juga dengan 
pendatang dari luar N usantara scperti orang C hina, Arab, India, dan 
Eropa, yang me mbentuk permukiman masing-masing. Pada umumnya 
permukiman elit orang Eropa dan pcrmukiman pendatang asal suku China. 
Arab. dan India. masing-masing menempati pusat kota. dan di sekclilingnya 
terdapat permukiman-pem1ukiman kelompok etnik pribumi. Pendatang baru 
mendapat kemudahan untu k menycsuaikan diri dengan kehi dupan di rantau 
di bawah perlindungan permukiman tcrsebut. Di dalam permukiman itu 
sendiri setiap kclompok masya rakat biasanya menggunakan bahasa 
daerahnya masing-masing dan me njaga ke langsungan kehidupan 
berdasarkan norma-norma tradis iona l dan agamanya. Dcngan dcmikian, 
budaya yang dibawa dari lempat asa l masing-masing kclompok tetj aga. 
Mereka masing-mas ing membentuk jaringan sosia l dengan para migran 
baru yang berasa l dari kelompok etnik yang sama. 

Tabcl 3.3: 
Pcrscntase Penduduk Provi ns i Sumatera Utara Berdasarkan 

Kelompok EtnikTahun 2013 

Etnik Setempat 

I. Melayu 5,86% 
2. Karo 5,09 % 
3. Batak Toba 25,62% 
4. Mandailing-Angkola 11 ,27% 
5. Nias 6,36 % 
6. Simalunguo 1,04% 
7. Pakpak 0,73% 

Etnik Pendatang 
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8. Jaw a 33,40% 
9. Minangkabau 2,66% 
10. Tionghoa 2.7 1 % 
II . Aceh 0,97% 

Lain-lain 3.29 % 
S umber: Pcmerintah ProvinsiSumatera Utara. 2013 

Serda arkan data statistik 20 13. jumlah penduduk Sumatera Utara 
adalah 12.9 juta j iwa. Persentase penduduk Sumatera Utara bcrdasarkan 
etni k adalah: Melayu (5,86 persen), Karo (5,09 persen), Batak (25 .62 
persen), Mandai ling (11,27 persen). Nias (6,36 persen), Simalungun ( I ,04 
perscn), dan Pakpak (0,73 persen) . Ada pun etnik pendatang adalah Jawa 
(33 .4 persen). Minangkabau (2,66 pcrsen). Tionghoa (2,7 1 persen). Aceh 
(0,97 pcrsen). dan gabungan etnik lainnya 3.29 persen. Pembauran juga 
dapat di lihat dari aspek agama. yakni Islam (65.45 persen). Prote tan (26.62 
persen). Katol ik (4.78 persen). Budha (2.82 persen). Hindu (0. 19 persen). 
dan penganut kcyak in lainnya 0. 14 per en. 

Sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. di kota-kota Sumatera 
Utara muncul kelompok orang kaya baharu yang terdiri dari beberapa 
golongan, scpe1ti: pegawai, pcngusaha, ahli politik, pemoda l besar, 
Tentara Nasiona l Indonesia (TN I). ahli teknologi, dan lain-lain (Pelly, 
1986: I I). 

Mereka yang merupakan elit peri bumi baharu mcmbentuk 
permukiman baharu yang bersifat netra l. dan kehadirannya dipandang 
sebagai kela eksekutif. Dengan dem ikian. di kota-kota Sumatera Utara 
rersusun masyarakat heterogen yang segrcgatif. Orang hidup berdampingan 
secara fi sik. tetapi karena perbedaan suku, agama, dan status sosial. 
mereka terpi sa h dalam kelompok-kelompok atau unit-unit so ia l yang 
segregat if (Pelly, 1985:70). Kehidu pan masyarakat perkotaan yang 
segregatif ini diperkuat oleh kesamaan dalam kehidupan sosial, ckonomi , 
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dan agama seperti pcmi lihan jenis peke1jaan, organi sasi-organi sasi sosial 
atau agama dan pendid ikan lo rmal dan informal (Pclly, 1985:5). 

Dalam hal ini scring terjadi dominasi daripada san1 kelompok suku 
dalam kcgiatan ekonomi dan disrribusi pendapatan. yang dapat menimbulkan 
kcscnjangan sosial dan sua ana tidak akrab, yang rncnyebabkan masyarakat 
terikat pada pandangan tcreotipe dan bcrbagai prasangka tcrhadap 
kclompok lain . 

Namun pada sisi lain , tuntutan berbangsa dan bernegara memaksa 
mcrcka untuk bersatu pu la, demi tcrwujudnya stabilitas dan kehannoni an 
sosial. Sa lah satu wujud s ikap persatuan dan kcsatuan ini terdapal dalam 
seni ronggeng Melayu. Keadaan ini menjadi kcunikan tersendiri dalam 
kontck budaya hcterogen di Sumatera Utara. Dengan dcmikian, 
keadaan ini menggambarkan hhinneka tunggal ikonya kebudayaan di dacrah 
ini dan Indonesia umumnya. 

Bagi orang Melayu, cara mengkategorikan ctnik tidaklah sepcrti yang 
lertcra dalam Tabel 3.3 eli atas. Seluruh pribumi Nusantara dipandang olch 
orang Mclayu sebagai rumpun dan ras Melayu. tcrmasuk di dalamnya scmua 
etnik sctempat Sumatcra Utara, Aceh, Minangkabau , Jawa, dan lainnya. 

clain itu. orang Tionghoa atau kerurunan India yang masuk Is lam dan 
memakai budaya Me layu juga dapat dipandang dan diakui ebagai Melayu. 

ebagai contoh para sultan di Tanah Deli ka lau diruntut dari su ltan pcrtama. 
yaitu Gocah Pahl awan, maka adalah kerurunan Tamil dari India. Dalam hal 
ini, orang Melay u di Sumatera Utara, mencari persamaan-persamaan dalam 
kcpc lbagian perbedaan, dalam konteks sama-sama mcngikuti perintah Tuhan 
dan mcnjauhi segala larangan Tuhan. 

Di dalam kondisi Sumatera Utara yang heterogcn itulah Amir Han1Zah 
hidup dan bcn·gau l scjak masa kecilnya. Dalam pcrgaulan sosialnya Amir 
Ham7a h tidak memili h-milih golongan bangsawan saja. tetapi ia juga 
bergaul dcngan rakyat kebanyakan. Ia pun menyadari bahwa Melayu itu 
sclain sebagai suku juga adabh sebagai bangsa dan ras sekali gus. Di 
Sumatera Timur, ternasuk di wi layah Langkat tcmpat beliau hidup dan 
bersos ialisasi, Amir Han1Zah mcnyadari bahwa di dalam kebudayaan Melayu 
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terkandung nila i-nil ai integrasi yang dapal menyatukan berbagai ke lompok 
etn ik yang ada di kawasan ini. Ia sadar bahwa Melayu ada lah sebuah 
kekuatan besar untuk mcmpersatukan antar Ras Melayu di kawasan ini. 
Dalam hal itu. ia pun mcnyadari bahwa etnik yang ada di Sumatera Ti mur 
ini dapat menjadi bahagian dan masuk menjad i Melayu, yang berlandas pada 
adat bersendikan syarak. 

Di Langkat Sumatcra Timur ini , berbagai kelompok etni k hidup 
berdampingan dengan suku Melayu, bahkan di antaranya masuk menjadi 
Melayu. Banyak di kalangan masyarakat Karo masuk menjadi Mclayu dan 
mcmelayukan diri. Mcrcka ini disebut denga n " Mekarlang"' (akronin1 dari 
Me layu Karo Langkat). Begitu juga suku Timur Raya (S imalungun 
ekarang). Bahkan salah satu istri ayah beliau, adalah dari suku Timur Raya 

in i. Di Sumatera Timur. masuknya orang Batak menjadi Melayu. selalu 
digambarkan dalam pantun : 

Bulca41/ kapa,b Jernbaral-1.f:f'" kapak 
Kap@untuk-menw~batu.; 
8 ukarv Bat:"ah J-ernbtM"al-1.f:f'" Bat:"a/4 
Bat"@ J-Udal'v lna.Jt-tb Melayw. 

Selain itu. Sumatcra Timur. sej ak dasawarsan akhir abad ke- 19. telah 
mcnjadi tujuan migran dari Jawa, juga Ind ia. dan China. Perkenalan beliau 
dcngan budaya Jawa juga bukanlah terjadi sejak ia sekolah ke pulau Jawa 
saja, tetapi di Langkat scndiri sudah banyak migran Jawa, yang oleh pihak 
Kcsultanan dipandang scbagai aset untu k mengembangkan pcnduduk 
muslim yang berpaksikan pada budaya Melayu dan sekali gus budaya 
etni sitasnya. Maka tidak lah heran apabila di dalam sajak-sajaknya. Amir 
Hamzah memasukkan konscp dan berbagai kosa kata yang terdapat dalam 
budaya Jawa. 

Selain itu pun di Sumatera Timur terdapat migran dari India. Mereka ini 
awa lnya menjadi buruh di perkebunan-perkcbunan Bclanda di pcngh uj ung 
abad kesembilan belas. Oleh karena itu, tidaklah heran apabi la Amir 
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Hamzah memi liki kon scp kebudayaan yang luas, termasuk unsur-unsur 
budaya lndia . la pun dalam kepenya irannya, mclakukan tet:jema han terhadap 
salah satu kary a sastra India yang dikenal luas yaitu Baghcnmt Giw. Beliau 
juga sadar bahwa kebudayaan India yang te lah dibumikan de ngan budaya 

usantara telah hidup sclama berabad-abad di ka-.vasan ini . Oleh karena itu 
seba hagian ko nsep ke budayaan beliau. mengacu pada tradis i besar India ini . 
yang juga te la h menjadi bahagian integra l da lam ke budayaan Melay u di 
S umatera Timur. Selanjutnya bagaimanapun juga sebagai sebuah proses 
kebudayaan yang a la miah, dala m kebudayaan Melayu juga diserap nila i-nilai 
budaya China. lni pun sedikit-banyaknya me nj adi bahag ia n da la m proses 
pengadunan kebudayaan yang dilakukan o leh A mir Hamzah. Di da la m 
kebudayaan Melayu mcmang telah dilakukan proses akulturasi kreatif ini 
selama berabad-abad . Selanjutnya, kita lihat e ks istensi masyarakat Melayu 
di S umatera Utara atau dahu lunya S umatera Timur. 

3.4 Masyarakat Melayu di Sumatera Utara 
Peradaban Mclayu adalah cerminan dari identitas etnik (wangsa dan 

ras) Melayu. Seperti suda h dikemukakan scbelunmya, di dalam budaya 
Melayu terdapat unsur hete rogenitas budaya , akulturasi. pemungsiannya 
pada segenap strata sosial (awam dan bangsawan), dan lain- lain . 
Keberadaan budaya Melayu ini didasari o leh identitas etni k Melayu. 
Untuk dapat memahami s iapakah orang Me layu , yang menjadi pendukung 
budaya Melayu, ma ka sebe lumnya dije laskan pe ngert ian kelo mpok etnik 
(ethnic group). aro ll memberikan pengertian kelompok etnik scbagai 
suatu populas i yang: ( I ) secara biologis mampu berkembang biak dan 
bettahan; (2) mempunyai nila i-nilai budaya yang sama dan sadar akan 
rasa kebersamaan dalam suaru bentuk budaya: (3) membe ntuk jaringan 
komunikasi dan interaks i sendiri; dan ( 4) menentuka n ciri ke lompoknya 
sendiri yan g diterima o leh ke lompok lain da n dapat dibedakan dari 
ke lompok populas i lain (Naroll , 1965:32). 

Sela in dari itu, pendekatan untuk mene ntukan sebuah kelompok etni k 
ha rus melibatkan be bcrapa faktor : etnosains, ya itu pendapat yang berasal 
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dari masyarakatnya: bantuan ilmu-ilmu pengetahuan dan ilmuwan dari 
beberapa dis1pl111: wilayah budaya: mac;alah-rnasalah pcmbauran (integra i). 
disinregrasi. kepribadian. perkawinan. kekerabatan. sistem gal ur kerurunan. 
religi. dan sejumlah faktor sosial lainl1'.:-t 

Kelompok ctnik (suku bangs;:~ l tncr·upakan go Iongan sosial yang 
dibedakan dari golongan-golongan •;;,<;1;11 lainnya, karena mempunyai ciri
ciri yang paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul. tempat. 
serta budayanya. Kelompok etnik aclalah segolonga n manusia yang tcrikat 
olch kesadaran dan identitasnya yang diperkuat oleh kesamaan baha a. 
Kesamaan dal am kesenian, adat- istiadat. dan nenek moyang merupakan 
ciri-ciri sebuah kelompok etnik. Jika ras lebih dilihat dari perbcdaan 
fi sik. maka etni k lebih dilihat dari perbedaan kebudayaan dalam arri yang 
luas. Satu ras boleh terdiri dari berbagai macam kelompok etnik yang 
berbeda. 

Di dalam sebuah kelompok etnik bisa saja te1jadi diferens ias i 
sosial. Sebuah kelompok etnik terbentuk dari scj umlah orang ya ng 
menghendaki hidup bersama, dalam waktu yang lama, dan di suatu tempat 
yang sama. Mereka ini mengadakan interaksi yang tetap. memiliki sistem 
nilai, norma. dan kebudayaan yang mengikat mereka menjadi saw 
kesatuan. Dengan adanya berbagai kcsamaan yang mcreka miliki. maka 
mereka menjadi atu kesatuan dalam masyarakat. Namun. di dalam suatu 
masyarakat ada pemisahan dan pembagian karena adanya perbedaan 
tertennt. seperti : jeni s kelamin, klen. peketjaan, politik, dan lainnya. 
Perbedaan-perbcdaan sosial ini menyebabkan masyarakat terbagi dalam 
kelompok-kelompok tertentu , namun tidak berarti terpisah dari masyarakat
nya. Keadaan 1n1 disebut diferensiasi sosial. yang dapat diart ikan 
sebagai suatu proses setiap indi vidu di dalam masyarakat mempcrolch 
hak-hak dan kewaj iban yang berbeda dengan orang lain di dalam masyara
kat, aras dasar pcrbcdaan-pcrbcdaan sosial. Dcmikian pula yang tc1jadi 
da lam kebudayaan Melayu. 
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3.4.1 Melayu Terbentuk dari Proses Campuran antara Ras Melayu 
Menurut Tcngku Lah Husn i, orang Melayu adalah kelompok yang 

menyatukan diri dalam ikatan perkawinan antar suku. dan sclanjutnya 
memakai adat resam serta bahasa Melayu dalam kehidupan schari-hari 
(Lah Husni. 1975:7). Selanjutnya llusni mcn yebutkan lagi. bahwa orang 
Melayu Pc isir umatera Timur merupakan turunan campuran antara 
orang Melayu yang memang sudah menetap di Pesisir Sumatera Timur 
dan suku-suku Melayu pendatang. eperti Johor, Melaka. Riau. Aceh. 
Mandai ling, Jawa, Mi nangkabau, Karo, Indi a. Bugis, dan Arab. yang 
selanj utnya memakai adat resam dan bahasa Melayu scbaga i bahasa 
pengantar dalam pergaulan antara sesamanya atau dengan orang dari 
daerah lain, serta yang terpenting adalah bcragama Islam. Suku Melayu 
itu bcrdasarkan fa lsafah hidupnya, terdiri dari lima dasar: Is lam, bcradat, 
berbudaya. bcrturai, dan berilmu (Lah Husni .l975: 100). Bertura i maksudnya 
adalah mempunyai susunan-susunan osial. dan berusaha menjaga intcgrasi 
dalam perbcdaan-perbedaan di antara indi vidu. 

Ketika scorang pejabat pemerintah lnggeris. yang bcrnama John 
Anderson bcrkunjung ke Sumatera Timur pada tahun 1823. dia 
menjelaskan bahwa pemukiman orang Melayu merupakan jalur yang cmpit 
terbentang di epanjang pantai. Penghuni-penghuni di Sumatcra Timur 
tersebut, dipcrkirakan sebagai keturunan para migran dari berbagai dacrah 
kebudayaan, scpetti : Semenanjung Malaya, Jambi, Palembang, Jawa, 
M inangkabau. dan Bugis, yang telah menetap dan bcrcampur baur di 
daerah setempat (Pelzer, 1985: 18- 19). Percampuran dan adaptas i Me layu 
dalam pengcrtian sebagai ke lompok etnik dengan kelompok etnik lain. 
tetjadi di scpanjang pantai pulau Sumatera, Semenanjung Ma laysia, dan 
pesisir Kali mantan. 

3.4.2 Sifat-sifat dan Adat Resam 
Si fat-si fat orang yang dikategorikan daiam Me1ayu scring dibicarakan 

dal am bcrbagai kesempatan, ya itu mereka yang tingkah dan lakunya lemah 
lembut, ramah-tamah, mengutamakan sopan-santun, menghormati tamu-
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uunu. l)leh karena itu, tidaklah menghcrankan jika dikaitkan dcngan adanya 
pengaruh-pcngaruh dari luar dan scjumlah pendatang yang rncngunjungi 
daerah peststr yang dihuni mereka. Kepentingan dagang rnenghendaki 
orang Melayu rnenciptakan suasana ncnegakan orde dan hu kum. Mereka 
pemberani. perajin, dan mementingkan o.charmonisan dalam mclaksanakan 
mara pencaharian mereka. Ke~t:muanya tidak bertentangan malah 
diajurkan oleh agama Islam yang men.:i-a a nut (Luckman Sinar. 1985:3 ). 

Metzger yang mengkaji kekuatan dan kelemahan orang Melayu 
bcrdasar s il'at-sifat dan tingkah-lakunya. secara tegas menyatakan bahwa 
orang Melayu itu "unggul" dalam bahasa, adat- istiadat. dan s istem 
pemerintahan. Kelemahan orang Melayu [tertama di Malaysia] ada lah suka 
mencampurbaurkan bahasa, mi salnya: "I telefon you nanti. " Selain itu, 
kelemahan orang Melayu adalah kurang menghargai budaya lama. 
"pemalas." dan kurangnya sifat ing in tabu (Metzger, 1994:1 58- 17 5). Apa 
yang dikemukakan Metzger ini rnungk in ada benamya, namun kalau melihat 
asas kebudayaan Melayu iru Islam. tentu i fat terse but hanyalah distor i dari 
nilai-nilai positi f Islam. dan sifatnya tidaklah umum. 

Lebih lanjut. menurut Zainal Arifin AKA (2002: 17-2 1) terdapat lima 
sifat dan ciri-c iri orang Melayu [yang kuat memegang teguh ajaran Islam]. 
yaitu : ( I) Orang Melayu mengutamakan ilmu dan pendidikan. Artinya 
adalah orang Melayu gemar bclajar untuk menambah ilmu pcngetahuan 
terutama ilmu agama Islam, karena sebagai seorang muslim orang Melayu 
wajib menuntut ilmu untuk mcndalami ajaran agamanya. (2) Orang Melayu 
mementingkan budaya dan adat. Maknanya adalah bahwa orang Melayu 
sangat patuh pada adat, senang bcrkesen ian. bersyair. bergurindam. 
berpantun. menghom1ati orang lain . berbud i peke11i. sopan. dan santun 
dalam berbahasa. (3) Orang lelayu ramah dan terbuka kepada tetamu. 
Aninya tidak menyombongkan diri sopan bertutur. santun ber apa. uka 
bergaul (bermasyarakat), dalam berkomunikasi tidak egois. suka menolong 
sesama, senang bertutur sapa, bersenda gurau, bergaul kepada siapapun baik 
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internal etnik atau di luar ctniknya. orang ,\1elayu sahabc11 semua suku. 3 (4) 
Orang Melayu melawan jika terdesak. A1tinya orang Mclayu tidak suka 
mencari lawan. sabar dan mengalah diutamakan. amun demikian. 
kesabaran ada batasnya, j ika sudah hilang kesabaran dan tcrdcsak, maka 
orang Melayu pastilah mclawan. (5) Orang Melayu bcrsifat setia, tidak 
ingkar janji. Bagi orang Mclayu kesetiaan adalah di alas scga la-ga lanya. 
Mereka ini sangat segan pada orang alim, setia pada pemimpin , hormat pada 
orang tua, menyayangi yang lcbih muda, serta patuh kepada kctentuan dan 
kaidah yang berlaku. 

Hal mendasar yang dijad ikan identitas etnik Mclayu adalah ada! 
resam. tetmasuk aplikasinya dalam sastra. bahsa. dan kescnian. Dalam 
bahasa Arab adat berart i kebiasaan. lembaga. peraturan. atau hukum. 
Sedangkan dalam bahasa Mclayu dapat dipadankan dcngan kala rcsam. 
Resam adalah jenis tumbuhan pakis besar. tangkai daunnya biasanya 
dipergunakan untuk kalam. ala! n1lis unn1k menulis huruf-huruf Arab. Arti 
lain kata rcsam adalah ada!. Jadi dalam bahasa Mclayu yang sckarang 
ini, adat dan resam ·udah digabung menjadi satu yai tu adat rcsam. 

Menurut Lah Husni , adat dalam kebudayaan Melayu tcrcakup dalam 
empat ragam, yaitu: (I) adat yang sebenar adat; (2) adat yang diadatkan ; 
(3) adat yang teradat, dan (4) adat istiadat. ( 1) Ada! yang sehe11ar adat 
ada lah apabi la menurut waktu dan keadaan, jika dikurangi akan merusak, 
jika dilebihi akan mubazir (sia-sia). Proses ini berdasar kcpada: (a) hati 
nurani manusia budiman, yang terce1min dalam ajaran adat: Pisang emas 
bawa belayar. Masa k scbiji di dalam peti; Hutang emas dapat dibayar, 

3Dalam kehidupan ~o,iopolitb di Sumarera Utara. istilah ,\lela.m 1alwhat ,,emua mlw 
ini. dipopulcrkan oleh Datn' 'yam~ul Arilin. Di dalam kalimat ini tcrJ..andung. nilai-nilai 
muhikulturalisme. yang sim:rji dcngan konsep kebangsaan kita yaitu h/uuueka tuuggal ika. 
biar berbcda-beda tctapi tctap satu juga. Selain im. istilah ini juga mcngckspn:si J..an bahwa 
orang Mclayu itu dalam mernandang manusia scrta bergaul secara sosial dcngan scmua 
manusia. yang scsuai dcngan ajaran Islam. bahwa setiap muslim adalah rahmat kcpada 
scluruh alam. Lcbih jauh lagi sctiap orang Melayu adalah rahmat kepacln scmua orang dan 
makhluk di dunia in i. 
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Hutang budi dibawa mati. (b) kebenaran yang sungguh ikhlas. dengan 
berdasar pada: berbuat karena Allah bukan karc na ulah; (c) keputusan yang 
berpadan, dengan berdasar kepada: hidup sandar- menyandar, pisang 
seikat digula i sebe la nga, dimakan be rsama-sama. yang be nar itu harus 
dibenarkan, yang sa lah disalahkan. Adat mura i berkicau, tak mungkin 
mengua k. Ada t le mbu menguak, ta k mungkin berkicau. Adat sebenar 
adat ini me nurut konsep (etnosains) Me layu adalah: penuh tidak melimpah, 
be ri si tidak ku rang, yang besar dibesarkan, yang tua dihormati, yang 
kec il di sayangi, yang sakit diobati , yang bodoh diaj ari , yang benar d iberi 
hak. yang kuat tida k melanda. yang tinggi tidak me nghimpit. yang pinta r 
tidak menipu, hidup berpatutan. maka n berpadanan. Jadi ringkasnya. 
hidup itu seharusnya harmoni s, baik mencakup diri sendiri . seluruh 
negara. dan lingkungan hidupnya. Tidak ada hidup yang bemafsi-nafs i. 
Ini lah adat yang tak boleh berubah (Lah Husni. 1986:51 ). 

Adat yang sebenar adat ini dapatjuga dimaknakan sebagai hukum A ll ah 
kepada semua c iptaan-Nya, yang lazim disebut dengan makhluk. Hukum 
Allah ini tcnn asukla h ke da la mnya seperti hukum gravi tas i bumi. yaitu 
apabila bcnda berada di atas tanah maka ia aka n j atuh ke bumi karena 
adanya gaya g ravitas i bumi. Selanjutnya ada juga hukum Allah dalam ilmu 
pengetahuan yang lazim kita sebut Huk urn A rchimedes, yaitu berat benda di 
dalam a ir ada lah sebesar massa air yang diguna kan o le h benda tersebut. 
Demi kian pula hukurn-hukum yang la innya yang merupakan ketentuan 
Allah, sepert i hukum interferensi bunyi, hukum ke kekalan energi. hukum 
kuantum. hukum Phytagoras. hukum ke lemba man. dan lain-l ainnya. yang 
telah ditemukan o le h ma nusia berdasarkan penga laman empiri snya da lam 
merespons alam ciptaan Tuhan. 

(2) Ada! yang diadarkan adalah adat itu beketja pada suatu landasan 
tertentu. me nu rut mu fa kat dari penduduk daera h tersebut--ke mudi an 
pelaksanaannya diserahkan oleh rakyat ke pada yang dipercayai mereka. 
Sebagai pemangku adat ada lah seorang raja atau penghulu. Pelaksanaan 
adat ini w ujudnya adalah untuk kebahagiaan pe nduduk, baik lahir 
ataupun batin, dunia dan akhirat, pada saat itu dan saat yang akan datang. 
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Tiap-tiap ncgeri itu mempunyai situasi yang berbeda dengan negeri-negeri 
lainnya, lain lubu k la in ikannya lain padang lain belalangnya. Perbedaan 
keadaan, tempat, dan kemajuan sesuatu negeri itu membawa resam dan 
adatnya sendiri , yang sesuai dengan kehendak rakyatnya, yang diwaris i dari 
leluhurnya. Perbedaan itu hanya lah dalam lahirnya saja, tidak da lam 
hakik inya. Adat yang diadatkan ini adalah sesuatu yang telah diterima 
untuk menj ad i kebiasaan atau peratu ran yang diperbuat bersama atas 
mufakat menurut ukuran yang patut dan benar, yang dapat dimod ifikasi 
sedemik ian rupa secara tleksibel. Dasar dari adat yang di adatkan ini 
adalah: penuh tidak melimpah, berisi tidak kurang, terapung tidak hanyut, 
terendam tidak basah (Lah Husni. 1986:62). 

Adat yang diadatkan ini adalah institusi untuk mengatur manusia 
sebagai mak hlu k sosial , yang perlu bcrinteraksi sesamanya dan pcrlu 
menjaga harmoni . Manusia sebagai sebuah komunitas, memerlu kan 
pemimpin, dan dirinya sendiri sebenarnya adal ah pemimpin. Dalam kon teks 
ini. manusia adalah kh la ifa h (pemimpin ) di muka bumi ini. Hancur dan 
lestarinya dunia yang di huni manusia ini . sangat ditentukan oleh manusia. 
bukan makhluk-mak hluk lainnya. Manusia adalah makhluk Allah yang 
derajatnya pal ing tinggi di antara makhlu k-makh luk ciptaan Allah lainnya. 
Jadi harmoni antara manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya sangat 
ditekankan dalam konsep adat yang diadatkan ini . 

(3) .- ldat yang 1eradat ada lah k ~!biasaan-k~!biasaan yang ccara 
berangsur-angsur atau cepat menjad i adat. csuai dengan patah: sekali a ir 
bah, seka li tcpian berpindah , sekali zaman beredar, sekali adat berkisar. 
Walau te1jadi pcrubahan adat itu, in ti adat tidak akan lenyap: adat pasang 
hmm-naik, adat api panas, dalam gerak bcrseimbangan, antara akhl ak 
dan pengctahuan. Pcrubahan itu hanya te1jadi dalam bcntuk ragam, bukan 
dalam hakiki clan tujuan semula. Umpamanya jika dahulu orang memakai 
tengkul uk atau iknt kepala clalam suatu perhe latan. kemudian sekarang 
memakai kupi ah itu menjadi pakaian yang teradat. Jika dulu berja lan 
berkeris atau disertai pengiring. sekarang tidak lagi. Jika dulu warna 
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kuning hanya raja yang boleh memakainya, sekarang siapa pun boleh 
memakainya (Lah Husni, 1986:62). 

Bagaimanapun adat yang tcradat dalam kebudayaan Mclayu ini adalah 
penafsiran mengenati manusia, alam, dan perubahan berdasarkan dimensi 
ruang dan waktu yang dilaluinya. Namun demikian, selain perubahan perlu 
juga dilakukan kesinambungan. Perubahan adalah penyesuaian dengan gerak 
dan tuntutan zamannya, sementara kesinambungan adalah meneruskan 
emua hal yang relevan bahkan menj adi urat nadi kebudayaan tersebut. 

Kedua aspek ini perlu diperhatikan dalam konteks budaya dan dinamikanya. 

Bagan 3. 1: 
Hubungan Budaya, Adat, dan Ragam Adat 

dalam Kebudayaan Melayu 

ADAT MELAYU 
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(4) Adat istiadat adalah kumpulan dari berbagai kebiasaan. yang 
lebih banyak diartikan tertuju kepada upacara khusus seperti adat: 
perkawinan, penobatan raja, dan pemakaman raja. Ad at istiadat da lam 
pengertian upacara ini mencakup s iklus hidup orang Melayu. Dimulai ketika 
masih jan in dala m upacara melenggang peru!. Kcmudian saat lahir diadakan 
upacara menyambut bayi lahir, menabalkan nama anak, dan akika h. 
Kemudi an ketika remaja diadakan ritual khitanan. Kemudian yang terbesar 
adalah perkawinan dc ngan berbagai tahapa nnya . Sampai meninggal dunia 
diadakan upacara kematian. Jika hanya adat saja maka kecenderunga n 
pengertiannya ada lah sebagai himpunan hukum, misalnya: hukum ulayat. 
hak azasi, da n lainnya. 

3.4.3 Tingkatan Kebangsawanan Melayu di Sumatera Utara 
Sastra dan budaya Melayu bukan hanya didukung o leh masyarakat 

kebanyakan (rakyat), tetapi juga oleh golongan bangsawan. Bahkan kalau 
ditilik dari alur kckcrabatannya, Tengku Amir Ha n1Zah adalah seorang 
bangsawan di Kesulta nan Langkat. Oleh karena itu e lok dikaj i pula tingkatan 
kebangsawanan Melayu. 

Dalam kebudayaan Melayu dikenal beberapa tingkat kebangsawanan. 
Menurut Tcngku Luckman Sinar (wawncara pacta 23 September 2006). 
bangsawan dalam konsep budaya Melayu adalah golongan yang 
dipercayakan secara turun-temurun menguasai sautu kekuasaan tertentu. 
Namun dem ikian,scorang bangsawan yang berbuat salah da la m ukuran 
norma-norma yang berlaku dalam kebudayaan, dapat saj a dikritik bahkan 
diturunkan dari ke kuasaannya. seperti yang tercermin dalam konsep raja 
adil raja disembah, raja lalim raja disanggah. Hirarki ke kuasaan ada lah 
dari Al lah, kemudian berturut-turut ke negara, raj a, pimpinan, rakyat, 
keluarga , dan ke turuna nnya. 

Da lam kebudayaan Melayu, ting katan golongan bangsawan itu adalah 
sebagai berikut: ( I) T engku (di Riau di sebut juga Tengku Syaid) ada lah 
pemimpin atau guru--baik dalam agama. akhla k, maupun adat-i stiadat. 
Menurut penje lasan Tengku Lah Husni (wawancara 17 Maret 1988), is tilah 
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Tengku pada budaya Mc layu Sumatera Timur, secar·a resmi diambi l dari 
Kerajaan Siak pad a La hun 1857. Dalam konteks kebangsawanan , seseorang 
dapat memakai gelar Tcngku apabila ayahnya bcrgclar Tengku dan ibunya 
j uga bergelar T engku. A la u ayahnya bergelar Tcngku dan ibunya bukan 
Tengku. Jadi gelar Tengku secara genealogis diwariskan berdasarkan 
hubungan darah, lerulama secara patri lineal. 

(b) Syaid. adalah golongan orang-orang keturunan Arab dan dianggap 
sebagai zuriat dari Nabi Muhammad. Gelar ini tcrdapal di Riau adalah 
Semenanjung Malaysia. 

(c) Raja, yailll gclar kebangsawanan yang dibawa dari lndragiri 
(Siak), ataupun a nak bangsa'<van dari daerah Labuhanbatu : Bilah. Panai. 
Kua luh. dan Kotapinang. Pcngertian raja di daerah Melayu tersebut adalah 
sebagai gelar yang di turu nkan secara genea logis, bukan se perti yang 
diberikan oleh Belanda. O leh pihak penjajah Belanda, gelar raja itu 
diberikan baik mereka yang mempunya i wi layah pemeri ntahan hukum 
yang luas ataupun hanya mengepalai sebuah kampung kec il saja. Pengertian 
raja yang diberika n Bclanda ini adalah kepa la atau kctua. Menurut 
keterangan Sultan Kesebelas Kesultanan Deli. Tengku Amaluddin II. sepetti 
yang termaktub dalam suratnya yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera 
Timur tahun 1933. jika seorang wani ta Melayu bergelar Tengku nikah 
dengan seorang bangsawan yang bergelar Raden dari Tanah Ja\\·a atau 
seorang bangsawan yang bergelar Sutan dari M ina ngkabau (Kerajaan 
Pagaruyung), maka anak-anak yang d iperoleh dari perkawinan ini berhak 
memakai gelar Raja . 

(d) Wan, jika scora ng wanita Melayu bergelar Tengku kawin dengan 
seorang yang bukan Tengku , dengan seseorang dari golongan bangsawan 
lai n atau masyarakat awam, maka anak-anaknya bcrhak memakai gelar 
wan. Anak le laki kcturunan mereka seterusnya dapat memakai gelar ini. 
scdangkan yang wanita tcrgantung dengan siapa dia menikah. J ika martabat 
suaminya lebib rendah dari wan. maka gelar ini berubah untuk anaknya. 
mengikuti gelar suaminya--dan hi langjika kawin dengan orang kebanyakan. 
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(e) Datuk, istilah kebangsawanan datuk ini, awalnya berasal dari 
Kesultanan Aceh, baik langsung ataupun melalui perantaraan Wakil Sultan 
Aceh di Deli. Gelar ini diberikan kepada seseorang yang mempunyai 
kekuasaan daerah pemerintahan otonomi yang dibatasi oleh dua a liran 
sungai. Batas-batas ini disebut dengan kedatukan atau kejeruan. Anak-anak 
le laki dari datuk dapat menyandang gelar datuk pula. Sultan atau raja dapat 
pula memberikan gelar datuk kepada seseorang yang dianggap berjasa 
untuk kerajaan dan bangsanya. Di beberapa kesultanan Melayu di Malaysia, 
gelar datuk diperoleh oleh orang-orang yang dianggap berjasa dalam 
pengembangan budaya Malaysia. Kemudian tingkatan datuk lainnya adalah 
datuk seri dan datuk wira. (f) Kaja, gelar ini dipergunakan oleh anak-anak 
wan ita seorang datuk. 

(g) Encik dan Tuan adalah sebuah terminologi untuk memberikan 
penghormatan kepada seseorang, lelaki atau wanita, yang mempunyai 
kelebihan-kelebihan tertentu dalam berbagai bidang sosial dan budaya 
seperti: kesenian, dagang, bahasa, agama, dan lainnya. Panggilan itu bisa 
diucapkan oleh sultan, raja, bangsawan, a tau masyarakat kebanyakan. 4 

~Tingkatan-tingkatan bangsawan Melayu Sumatcra Timur ini, diolah dari penjelasan 
yang dikemukakan para narasumber, yang diperoleh dari penelitian lapangan. Wi layah 
penelitian mencakup: Langkat, Deli, Serdang, Batubara, Asahan, Bilah, Pane, Kota Pinang, 
dan Kualuh. 
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Bagan 3.2: 
Tingkat Kebangsawanan Me layu di Sumatera Utara 

dan Hubungannya dengan Rakyat 

ktturu11an Nabi 

Sesuai dengan peralihan zaman, maka penggolongan kebangsawanan 
ini tidak lagi dominan dan rnemberi pengaruh yang luas dalarn konteks 
sosial dan budaya etnik Melayu di Surnatera Utara, walaupun biasanya 
golongan bangsawan tetap mempergunakan gclam ya. Kini yang menjadi 
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orientasi kehidu pan sebagian besar etnik Mclayu adalah menyerap ilm u 
pengetahuan dan tcknologi, dengan didasari olch adat-i stiadat Melayu. 

3.4.4 Sistem Kekerabatan 
Dalam kebudayaan Melayu sistem kckerabatan berdasar baik dari 

pihak ayah maupun ibu. dan masing-masing anak wanita atau pria mendapat 
hak hukum adat yang sama. Dengan dcmikian termasuk ke dalam sistem 
parental atau bilatera l. 

Sistem kekerabatan etnik Melayu di umatera Utara, berdasar kepada 
hirarki vertikal adalah dimul ai dari sebutan yang tertua sampai yang muda: 
(1) nini. (2) datu, (3) oyang (moyang), (4) atok (datuk), (5) ayah (bapak. 
entu), (6) anak, (7) cucu, (8) cicit, (9) pitll, dan ( I 0) entah-entah. 

Hirarki horizontal adalah: ( 1) saudara satu cmak dan ayah, lclak i dan 
wanita; (2) saudara sekandung, yaitu saudara seibu, laki-laki atau wanita, 
lain ayah (ayah tiri) ; (3) saudara seayah, yaitu saudara lak i-l aki atau 
wanita dari satu ayah lain ibu (emak tiri ): (4) saudara sewali , yaitu 
ayahnya sal ing ber audara; (5) saudara berim pal. yaitu anak dari makcik. 
saudara percmpuan ayah; (6) saudara dua kali wali , maksudnya atoknya 
saling bersaudara: (7) saudara dua kali impal. maksudnya atok lc laki 
dengan atok perempuan bersaudara. (8) saudara tiga kali wali. maksudnya 
moyang laki-lak inya bersaudara; (9) saudara tiga kali impal, maksudnya 
moyang laki-lak i sama moyang perempuan bersaudara. Demik ian 
seterusnya empat ka li wali, lima kali wali, cmpat kali impal, dan lima kali 
impal. Sampai tiga kali impal atau tiga wa li dihitung alur kerabat yang 
belum jau h hubungannya. 

Dalam sistem kekerabatan Melayu Sumatera Utara, dikenal ti ga jeni s 
impal: ( I) impal larangan, yaitu anak-anak gad is dari makcik kandung, 
saudara perempuan ayah. Anak gadis makc ik ini tidak boleh kawin 
dengan pihak lain tanpa persetujuan dari impal larangannya. Kalau 
terjadi. dan impal lara ngan mengadu kepada raja. maka orang tua s i gadi s 
didenda I 0 tai l atau 16 ringgit. Sebaliknya j ika si gadis itu cacat atau buruk 
sekali rupanya. impal larangan waj ib mcngawininya untuk menutup malu 

134 



~ . .!· Ill '-"'··' ... ~.t..: .. ~~. . ... ~·,(.y.-_V!'~ ::c~.-, ... -. .h 

" i gadis yang tidak lak u;" (2) impal biasa, yaitu anak laki-laki dari makcik: 
(3) impal langgisan, yaitu anak-a nak dari emak-emak yang bersaudara. 

Bagan 3.3: 
Kekcrabatan Melayu Secara Vertikal 
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Bagan 3.4: 
Struktur dan Scbutan Anak pada 

Keluarga Inti Mclayu Sumatera Timur 

Ayah/ 
Entu 

.ong, Yong 

Ngah 

Alang 

Utih 

Andak 

Uda 

Ucu 

Emakl 
lbu 

2 

3 

4 
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8 
Long Cik. 
Yong Clk 

9 Ngah Cik 

10 

11 Utih Ctk 

12 

Uda Cik 
13 

Ucu Cik 
14 



Termi nologi kekerabatan lainnya untuk sa ling menyapa adalah 
sebagai berikut: ( I) ayah, (2) mak (emak. asal katanya mbai): (3) abang 
(abah); (5) akak (kakak) : (6) uwak, dari kata tua, ya itu saudara ayah atau 
mak yang lebih tua umurnya: (7) uda, dari kata muda. yaitu saudara ayah 
arau mak yang lebih muda umurnya: (8) uwak ulung, uwak sulung, saudara 
ayah atau mak ya ng pertama baik laki-laki atau perempuan: (9) uwak 
ngah, uwak tengah, saudara ayah atau emak yang kedua baik lak i-laki atau 
perempuan: (I 0) uwak a lang a tau uwak galang (benteng). saudara ayah atau 
mak yang ketiga baik laki-laki atau perempuan: ( I I) uwak utih, U\\·ak putih. 
audara ayah atau mak yang kecmpat ba ik laki- laki atau perempuan: ( 12) 

uwak andak. wak pandak, audara ayah atau mak yang ke lima baik laki
laki a tau perempuan: ( 13) uwak uda. wak muda. saudara ayah a tau mak 
yang keenam baik lak i-lak i a tau perempuan: ( l.f) uwak ucu. ,,·ak bungsu. 
saudara ayah atau mak yang kctujuh baik laki-lak i atau perempuan: ( 15) 
wak ulung cik, audara ayah atau mak yang kcde lapan baik laki-laki atau 
perempuan: di lanjutkan ke uwak ngah cik. uwak alang cik. dan seterusnya. 
Jika anak yang dimaksud adalah anak dari andak misalnya, maka panggilan 
pada nomor 8 ampai I I tetap uwak, dan nomor 12 dan seterusnya ke 
bawah disebut dengan: ( I) ayah uda. (2) ayah ucu, (3) ayah ulung cik. (.f) 
ayah ngah cik. (5) ayah alang cik. dan eteru ·nya. 

Terminologi kckerabatan lain nya ada lah sebagai berikut: ( I) mentua 
atau mertua. kedua orang tua istcri : (2) bisan (bcsan) scbutan antara orang 
rua isteri terhadap orang tua sendiri atau sebaliknya: (3) menantu. panggilan 
kepada suami atau i terinya anak: (4) ipar, suami saudara perempuan atau 
isteri saudara laki- laki, dcmik ian juga panggilan pada saudara-saudara 
mereka; (5) bi ras, suami atau istcri saudara isteri sendiri . Misalnya Ahmad 
berbi ras dengan Hamid, karena isteri Ahmad adalah kakak kandung isteri 
Hamid. Kedua sa uda ra itu dalam kcadaan bcrsaudara kandung. Dapat juga 
sebaliknya . (6) semerayan ( cmberayan). yaitu manantu saudara perempuan 
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dari mertua perempuan: (7) kemun atau anak kemun , yaitu anak laki-laki 
atau pcrempuan dari audara-saudara kita: (8) bundai , yaitu panggilan 
aluran ibu yang bukan orang bangsawan: (9) bapak. kata asalnya pak. 
yang bera11 i ayah a tau entu (artinya suci). dapat juga dipanggi l abah; ( l 0) 
emak, berasal dari kata mak, yang bererti ibu atau bunda. yang melahirkan 
kita (embai): ( II ) abang. yang berasal dari kata bak atau bah yang artinya 
saudara tua laki-lak i; ( 12) kakak, berasal dari kata kak, yang berarsaudara 
tua perempuan: ( 13) adik, yang be rasa I dari kat a dik, a1tinya saudara lelaki 
a tau pcrempuan yang lcb ih muda: ( 14) empuan. artinya sam a dengan isteri. 
tempat asa l anak: ( 15) lak i, yaitu suami. 

Dalam konteks kchidupan Amir Hamzah. beliau sangat menghargai 
keberadaan institusi budaya Melayu. lnsti rusi ini mencakup adat secara 
umum. i tcm rcligi I lam, bahasa, ekonomi . teknologi , pendidikan. turai 
(struktur) o ial. dan cni budaya (tem1asuk di dalamnya sastra). Bahkan 
beliau ketika sekolah di Faku ltas Hukum di Jawa, karcna perintah Sultan 
Langkat (ya ng merupakan pakciknya). yaitu untuk mengawini putrinya. 
yaitu putri Su ltan Langkat yang bemama Tengku Kamaliah. bel iau tidak 
dapat meno laknya. Amir Hamzah dalam hal ini merespon dan menghayati 
ni lai-nilai budaya Me layu seperti yang terungkap di dalam ajaran adat: biar 
mali anak asaljangan mati adat. begitu juga rcu·a adil rcu·a disembah, raja 
lalim raja disanggah. ltul ah menurut penulis alasan kultural kenapa ia lebih 
memi lih pulang ke kampung halaman ketimbang menyelesaikan 
pendidikannya. Saat itu Bclanda melalui Sultan Langkat mengarahkan beliau 
untuk pulang kc Langkat, karena Belanda takut tcrhadap kegiatan politik 
kebudayaannya di Jawa. 

3.5 Gambaran Umum Kesultanan Langkat 
Kcrajaan atau Kcsultanan Langkat merupakan sa lah satu dari beberapa 

kcrajaan Mclayu yang cksis di wi layah pesisir timur bahagian utara sampai 
tengah pulau Sumatera. Pada masa pemerintahan kolonial Bclanda, kawasan 
ini disebut Sumatcra Ti mur. Kcsultanan-kesultanan Melayu Sumatera Timur 
lainnya sclain Langkat, adalah Deli , Serdang, Asahan, Panai, Kualuh, 
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Kotapinang, dan Bi lah. Ditambah dengan Kedatukan Batubara . Kesultanan
kesu ltanan Melayu ini memiliki tipe yang sa ma ya itu bcrdasarkan sistem 
kesultanan islam. yang berakar tunjang pada kcbudayaan Melayu sekali gus. 

Sistem pemerintahan Kerajaan Langkat adalah bcrtipc kcislaman yang 
kuat. Hal ini dapat dibuktikan melalui fakta scpcrti pcradaban masyarakat
nya dan bentu k-bentuk seni ars itektur Islam scpcrti mcsj id . madrasah. 
sekolah. maktab. dan Iain-lainnya. Tumbuh dan berkembangnya kerajaan 
Melayu yang bcrtipe Islam sepe11i ini, tentu saja membawa pengamh yang 
kuat terhadap perkembangan kebudayaan ls lam5 khususnya di Tanah 
Langkat. Kebudayaan Is lam di daerah Langkat ini tcntu saja bersinergi 
dengan kebudayaan atau adar Melayu yang memang ada sebelunmya. islam 
menjadi rujukan utama da lam rangka mciaksanakan dan mempraktikkan 
kebudayaan. 

Deskripsi dan kaj ian historis terhadap Kerajaan Langkat ini menjadi 
penting dalam rangka menggali nilai-nilai peradaban yang terkandung di 
dalamnya. termasuk yang dijasikan panduan budaya oleh Amir Hamzah. 
Peradaban Mclayu Langkat tersebut mencakup scmua aspek kebudayaan. 
termasuk sistem religi. bahasa, sosiopol itik, ekonomi, teknolog i, pendidikan. 
dan kesenian. Aspek-aspek ini menjadi unsur penting dalam rangka 
mengkaji Kesul tanan Langkat melalui dimensi sejarah. Paling tidak sampai 
masa sekarang ini. kita dapat merekonstru ksi scjarah Kerajaan Langkat 

5Berbicara Iemang kcbudayaan dalam Dunia Islam. maka al-.an mum:ul berbagai 
terminologi yang mcrujuk kcpadanya. Di antant istilah-istilah tcrscbut adalah: tllttllwh. mil/all. 
atlwqt!fah. tamadutt. addin. al-ltadlwrah. adab. clan la innya. Kcscmua istilah ini pada 
dasamya dapat dikatakan sebagai kcbudayaan umat Islam. namun dcngan lokus dan tekanan 
mak.na yang scdikit bcrbcda. Pada umumnya umat Islam membcdakan makna an tara wahyu 
dan kcbudayaan. Al-Qur"a n yang diturun kan Allah kcpada Nahi Muhammad mclalui Malaikat 
Ji hril adalah wahyu. bukan kebudayaan. Kcmudian tcrap:mnya nlch umat Islam sepert i shalat. 
zakat, puasa. membangun mesj id, berniaga sccara Islam. mcngembangkan ilmu. bersosialisasi 
dengan semua mak.hluk. mcmbumika n ajaran Islam di mana ia bcrada. mcmberikan dasa r bagi 
adat. dan la in-l ainny<~--in i dapat dikategorikan scbilgai kcbudayaan Islam. 

139 



dalam scga la corak idcntitas dan perubahannya menurut dimensi ruang dan 
waktu yang dilal uinya. 

cpcrti dimahfumi bahwa Kesultanan Langkat adalah salah satu 
kerajaan ber1ipekan peradaban Is lam yang memerintah wilayah Langkat. kini 
menj adi Kabupaten Langkat, di Provinsi Sumatera Utara. Masa tumbuhnya 
Kesultanan Langkat diperkirakan sejak awal abad ke-16. dan terus kont inu 
hingga ckarang, walaupun dalam corak hanya sebagai bagian pemangku 
adat dari cgara Kesatuan Rep ublik Indonesia. 

Kcrajaan Langkat ini sejak berdirinya di abad ke-16 dan tcrus 
bcrkcmbang ada lah bawahan Kesultanan Aceh sampai awal abad ke- 19. Di 
kala itu raja-raja Langkat meminta perlindungan Kesultanan Siak, untuk 
mcmcrdekakan diri dari pengaruh Kesultanan Aceh. Dalam sejarah tercatat 
bahwa pada tahun 1850 Aceh merayu dan mengajak Raja Langkat agar 
kembal i ke bawah pengaruhnya. amun pada tahun 1869 Kerajaan Langkat 
mcnandatangani perjanjian dengan Belanda, dan Raja Langkat diakui 
sebagai sultan pada tahun 1877. sekaligus melepaskan diri dari pengaruh 
Ace h. 

Pada saat dat angnya orang-orang Eropa pada abad ke-19 dan 20, 
mercka ini melemahkan kekuatan Aceh sebagai penjajah. Situasi tersebut 
mcndorong Raja-raja Langkat untuk mencari untuk membangun 
kcmandirian mcreka scndiri . Sclain itu, mereka pun menerima perlindungan 
Su ltan Siak yang saat itu menjadi kekuatan yang dominan di pantai timur 
Sumatcra . 

Namun dem ikian Aceh datang kembali pada 1850 dan berusaha 
mcndapatkan kembali kontrol politis terhadap kawasan Langkat. Pembcrian 
gelar mcgah untuk para penguasa lokal dan kehadiran admini stratif, terjadi 
hanya untuk suatu periode. Akhirnya, kekuasaan Aceh meredup karena 
masuknya kckuatan politik orang-orang Eropa terutama Belanda. Dalam 
konteks ini, Langkat membuat kontrak tersendiri dengan Belanda pada tahun 
1869 untuk memerdekakan Langkat dari Aceh, dan mengakui raja sebagai 
ultan pad a tahun 1887. 
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Secara sosioekonomis, Kesultana n Langkat mcnjadi mak mur. karcna 
dibukanya perkebunan karet dan dite mukannya sumber minya k bumi d i 
Pangkalan Brandan. pada abad ke-1 9. Sejak saat itu pula Bclanda 
beketjasama dengan Kesultanan Langkat mengembangkan ekonomi berbas is 
perkebunan. sebagaimana halnya yang di laku lan di Kesultanan Deli. uhan 
mendapatkan uang sew a tanah yang digunakan umuk bisnis bidang pcn an ian 
oleh Belanda. 

Secara umum. jikalau dbandingkan dengan Kesultanan Deli. Asahan. 
dan S iak. maka Kesultanan Langkat lebih makmur dan bahkan me lcbihi 
harapan raja dan rakyatnya. Dalam skala g lobal, permintaan akan produk i 
karet menurun drastis sejak perang besar di kawasan ini. Di sisi lain. 
permin taan akan minyak bumi terus berkembang, terutama pada sepanjang 
dasawarsa 1920-an dan 1930-an. Pada a'vva l tahun 1930-an Sultan Langkat 
adalah raja terkaya di pulau Sumatera. Ini ada lah da mpak dari royahi minyak 
yang diproduksi di ladang Pangkalan Berandan. Dcngan demikian di paruh 
ked ua abad 19 sam pai paruh pertama abad ke-20, Langkat menj adi makmur 
karena has il bum i dan minyaknya. Dengan dcmikian, berdampak pacta 
pembang unan fi s ik kerajaan, seperti pembangunan istana. mesj id-mesj id. 
madrasah-madrasah (maktab), dan lainnya. 

Sela in itu, yang menjadi identitas khas Lang kat adalah pembang unan 
inte le ktual dan re lig i, seperti ditumbuhkannya Tarekat Naqsya bandiyah. 
seko lah yang dibiayai oleh Kesultanan Langka t ba ik di da la m dan luar 
negeri. Oleh karena itu pula, L angkat dalam konteks kerajaan-ke rajaan d i 
N usantara terkenal sebagai pusat pendidikan dan pengembangan agama 
Is lam. Langkat juga sela lu dijuluki sebagai negeri sufi 6 di Dunia Me layu. Di 

"SI!fi atau yang lazim disebut wscnmf (bahasa Arab: .::.., ..... .,.._.;) ada lah ilmu Ullluk 
mengetahu i bagaimana cara menyucikan j iwa. menjernihan akh lak. rnembangun lahir dan 
bat in. untuk memporoleh kcbahagian yang abadi. Tasow1r[ pada awalnya mcrupakan gcrakan 
::ul111d (menjauhi hal duniawi) dalam Islam. dan dalam perkembangannya mclahirkan tradisi 
mistisme Islam. Tarekat (pelbagai aliran dalam sufi) sering dihubungkan dcngan Syiah . . uni. 
cabang Islam yang lain. atau kombinasi dari bcbcrapa tradisi. Pemikiran suli muncul di Timur 
Tcngah pada abad ke-8. Sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh bclahan dunia. 
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negcri ini pu la dihasilkan karya-karya peradaban Islam. terutama yang 
terwujud melalui karya-karya sastra Amir Hamzah. yang bercirikan Melayu 
dan diwamai oleh pcrpaduarmya dengan berbagai kebudayaan usantara dan 
duni a. lnilah ciri khas dari wilayah Kesultanan Langkat. yang dampaknya 
masih terus dirasakan hingga di era alaf baru abad ke-21 ini . Dcngan fungsi 
budaya yang scperti itu. maka dalam konteks kesejarahan. cmua warga 
Langkat, Sumatera Utara, Indonesia, dan Alam Melayu, perlu memaharru 
dan kemudian mcnghayati ni lai-nilai kebudayaan yang disumbangkan oleh 
tamadun melayu Langkat ini, dalam rangka membangun pcradaban kita 
ccara bersama-sarna, bukan sebaliknya. 

Bagaimanapun Kerajaan Langkat dan kemudian berkembang menjadi 
Kesultanan Langkat rnengalami babak-babak sejarahnya sendiri . yang khas 
dan dinamik. Dalam scjarah Kerajaan dan Kesultanan Langkat. urutan 
(senarai) Raja ( 16 70- 1869) dan Sul tan ( 1869-sekarang) serta peristiwa 
penting bagi Kesultanan Langkat adalah scpcrti yang terurai pada Tabel 3.1 
berikut ini . 

Tabel 3.4: 
Para Raja dan Sultan Langkat serta Peristi wa Penting 

Raja/Sultan ke Tahun Hidup/ Nama Peristiwa Penting 
Pemerintahan 

Perla rna 1568·1580 Panglima Oewa Sahdan Oatuk Lang kat jajahan Deli.Memisahkan diri 
dari Deli T ua: mendirikan Langkat tetapi 
kemudian dikuasa1 Aceh dan menjadi 
taklukan Aceh hingga 1818 (saat Siak 
menyerang) 

Kedua 1580·1612 Panqlima Oewa Sakti Berlahla Raja Kahar ibni ai·Marhum 
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Pang lima Dew a SHikayat Amir Hamzahdan. 
Raja Lang kat. Mangkat dalam perang 
melawan Aceh 

Ketiga 1612-1673 Raja Abdullah atau Bertakhta. Raja Langkat. 
Marhum Guri 

Keempat 1673 -1750 Raja Kahar Bertakhta. Raja Lang kat. 
ibukota di Kota Oalam Secanggang 

Kelima 1750 -1814 Tengku Badiuzzaman Bertakhta sebagai raja 
gelar Tengku Bend ahara 

keenam 1814-1823 Tengku lndra Bongsu at au Bertakhta sebagai raja 
Tengku Tampuk 

Ketujuh 1824-1870 Tengku Sultan Ahmad Bertakhta sebagai raja 

kedelapan 1870 -1896 Raja Mus a ibni AI-Marhum Oiangkat menjadi sultan. dan istilah sultan 
Raja Ahmad dipakai untuk pertama kaliny, untuk 

menggantikan istilah raja. Penggunaan 
istilah ini juga berarrti sultan sebagai 
penguasa otonom. tidak menjadi kooptasi 
politik kerajaan besar lainnya. 
Mas a ini Aceh kembali menyerang Lang kat 
dan menjadikan Lang kat taklukannya (lepas 
dari Siak) dan tetap menganggap Raja Musa 
sebagai Raja Lang kat dengan gelar: 
Pangeran lndra di-Raja Amir. Pahlawan 
Sultan Aceh. Kemudian Aceh melemah. 
Hindi a Belanda masuk dan memerdekakan 
Lang kat dari Aceh maupun Siak. Gelaran 
Raja dig anti Sultan. Raja Mus a secara 
resmi mengganti nama menjadi : Y.M. Sri 
Paduka T uanku Sultan Haji Mus a ai-Khalid 
ai-Mahadiah Mu'azzam SHikayat Am1r 
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Hamzah ibni ai-Marhum Sultan Ahmad. 
Sultan Langkat 

Kesembtlan 189S - 1927 H.H. Sri Paduka Tuanku Sultan Langkat 
Sultan Abdul Aziz Abdul Zaman keemasan Langkat dengan kontrak 
Jalil Rahmatsyah ibm AI- minyak dan perkebunan tembakau dgn 
Marhum Sultan Haji Mus a Hindia Beland a. Sultan im yang membangun 
AI-Khalid AI-Muazzamsyah I slana Oarul Am an. Mas11d Aztzt dan 

menjalin pernikahan dengan anak Sultan 
Kedah dan Selangor. 

Kesepuluh 1927-1948 H.H. Sri Paduka T uanku Bertakhta menjadi sultan 
Sultan Makhmud Abdul Is tan a Oarul Am an Ieiah hancur dalam 
Jal il Rahmatsyah ibni AI- Revolusi Sosial tahun 194S. tetapi Mesj id 
Marhum Sultan Abdul Aziz. Oiraja (Masjid Azizi) dan Pekuburan Oiraja 

masih terawat dengan baik di Tanjungpura. 
[Oi ujung masa pemerintahannya terjadi 
"Revolusi Sosial" di Sumatera Timur I 

Kesembelas 1948-1990 Tengku Atha'ar tbni AI- Oiangkat menJadi Sultan 
Marhum Sultan Mahmud 
Abdul Jalil Rahmatsyah. 
Head of the Royal House 
of Langfat(putra kedua 
Sultan) 

keduabelas 1990 - 1999 Tengku Mustafa Kamal Oiangkat menjadi Sultan 
Pasha ibni AI-Marhum 
Sultan Mahmud Abdul Jalil 
Rahmad Shah. Head of the 
Royal House of Langfat 
(putra keempat Sultan). 
Sultan dinobatkan tetapi 
bukan dari anak Sultan 10 
tetapi justru kembah ke 
galur cucu dari Sultan ke 
7: Oari permaisuri ke 3: 
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Tengku Fatimah Sham 
binti Tengku Puteh 
(kerabat Kesultanan 
Serdang) 

ketiga belas ISSS- 2001 Tengku Or Hermansyah Oinobatkan menjadi Sultan 
bin Tengku Kamil. Head of 
the Royal House of 
Langkat (cucu Sultan 7: 
anak dari putra ke2 
Sultan) 

keempat belas 2001- 2003 Y.M. Sri Paduka T uanku Oinobatkan menjadi Sultan 
Sultan Iskandar Hilali 
Abdul Jalil Rahmatsyah 
ai-Haj ibni AI-Marhum 
Tengku Murad Aziz. Sultan 
Lang kat (cucu Sultan 7: 
anak dari putra ke 7 
Sultan) 

kelima belas 2003 Y.M. Sri Paduka T uanku Oinobatkan menjadi Sultan 
Sultan Azwar Abdul Jalil 
Rahmatsyah AI-Haj ibni 
AI-Marhum Tengku 
Maimun. Sultan Lang kat 
(cucu Sultan 7: anak dari 
putra keiD Sultan) 

>tunb~r: Kcsultanan langkat 
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Gambar 3.3 : 
Sri Paduka Tuanku Sultan Abdu l Aziz Abdul Jali l 
Rahmadsyah ibni AI-Marhum Sultan Haji Musa 

AI-Khalid AI-Muazzam ( 1896-1927), 
Kerabat Tengku Amir Hamzah 

>Umber: l\ luhamnmd T;~k;~n {2005) 
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Gambar 3.4: 
Sri Paduka Tuanku Sultan Mahmud Abdul Jal il Rahmatsyah 

ibni AI-Marhum Sultan Abdul Aziz ( 1 927- 1 9~8) 

Kcrabat Tengku Amir Hamzah 

'umber: Kesuhanan L:mgk:ll 
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Gambar 3.5: 
Lam bang Kesultanan Lang kat 

sumbcr: Kcsul tanan Langkal 

Wilayah Kabupatcn La ngkat yang dikenal sckarang ini, yang mcnjadi 
bahag ia n integra l dari cgara Kesatuan Republik Indonesia. sebelumnya 
ada lah cbuah kerajaan. W ilayahnya terbentang a ntara a liran sungai Scruwa i 
yang bcrada di daerah Tamia ng (sekarang mcnjadi w ilayah Aceh Timur, 
Nanggroc Acch Darussa lam) sampai ke aliran anak Sungai Wampu. Pcrlu 
dikctahui bahwa terdapat scbuah sungai lainnya di antara kedua sungai ini , 
yaitu sunga i Satang Serangan, yang mcrupakan j a lur pusat keg ia tan nelayan 
dan pcrdagangan penduduk sctcmpat dengan luar ncgcri , tcrutama ke Pu lau 
Pinang ( ibukotanya Pcnang) di Semcnanjung Ma laya ata u Malaysia 
sekara ng. S ungai Batang Scrangan ini ketika bcrte mu dengan sungai 
Wampu. namanya mcnjadi sunga i Langkat. chingga dapat dikatakan. 
wi layah Kcrajaan Langkat la hir dan bcrkemba ng di sckitar kawasan sungai-
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sungai di dacrah Langkat yang meliputi kawasan Tamiang sampai kc Binj ai 
dan Bahorok. 

Gambar 3.6: 
MotifNaga Bcj uang dalam Tenunan Tradisional Melayu 

Yang Berkaitan dcngan Lambang Kesultanan Langkar 

Sumbcr: Fadlin (2010:184) 

Dalam sejarah kcrajaan-kerajaan Mclayu di Sumadtera Timur. nama 
Kcrajaan Langkat ini diambil dari nama sebuah pohon yang dalam bahasa 
Melayu disebu t dcngan pohon langkat (1. Fachrudin Daulay dkk. , 1995:20). 
Pohon ini dulunya banyak tumbuh di sckitar pinggiran sungai Langkat 

7Di wilayah-w ilayah Mclay u. nama-nama tempat lazim mcnggunakan nama tumbuh
tumbuhan yang hidup atau mcnj adi d rri khas botani w ilay ah tc rscbut. Kesultanan Serdang eli 
Sumatcra Timur juga namanya bcrasal dari pohon serdang. dalam kategori palma. Sctc rusnya 
Kcsultanan Kota Pinang eli Labuhan batu Se latan sekarang ini. nama kcsultananny a b..:rasal 
elari nama pohon pinang. yang mcmiliki makna kultural da lam buelaya Melayu. N ama-nama 
ka\\'asan yang juga berasal da ri nama tumbuhan eli ka\\'asan budaya Melayu aela lah scpcni 
Taj ung Pinang. Padang Halaban. Tcluk Mcnghtclu. Sia lang Buah. Pulau Pinang. Pinang 
A wan. Ko ta Pinang. Kclambir. Pantai Labu. Salak T inggi . Bandar Durian. Kampung Aur. 
Pagar Merbau. dan mas ih banyak lagi yang la innya. 
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tc rsebut. Jenis pohon ini sekarang dapat dikatakan sudah langka dan hanya 
tcrdapat di hutan-hutan pcda laman di Pcngunungan Bukit Barisan di 
kawasan Langkat. Bentuk lis ik pohon langkat ini menyerupai pohon langsat. 
tetapi rasa buahnya lebih pahit dan ke lat dibandingkan buah langsat. O lch 
karena pusat kerajaan Lang kat bcrada di sckita r sungai Langkat, maka 
kcraj aan ini akhimya populcr dcngan nama Kerajaan Langkat. 

Para generasi pencrus kcrajaan ini mcnyatakan bahwa s il s ilah dalam 
Kcsultanan Langkat, nama le luhur yang terjauh yang diketahui adalah Dcwa 
Sahdan (Luckman Sinar, 1990:35). Sampai pacta saat sekarang ini, pcndapal 
tentang asal-usul Oewa Sahdan, ada bebcrapa vers i. Salah satu pendapat 
mengatakan bahwa ia lahir di tc ngah hutan belantara, yang kcmudia n 
dibesarkan di Kutabuluh, yang tcrlctak di dekat kaki Gunung Sibayak. Dcwa 
Sahdan hidup pada seputar ta hun 1500 sampai 1580 Masehi. Vers i kcdua 
menyebutkan bahwa Dewa Sahdan adalah seorang putra Raja Kerajaan Haru 
yang dibungkus oleh is tri raja. lalu di lctakkan di bawah pohon buluh 
(bambu) di kerajaan Kutabuluh . Versi ketiga. menyatakan di rinya scbagai 
saudara dari Putri Hij au,' yang kcmudian mend irikan kerajaan Aru pcrtama 
di Bcsitang (Tim Survei Museum Sumut, 1980:28). 

Kerajaan Am atau Haru mcnurut Lukman Sinar adalah kerajaan Is lam 
yang berdiri pada pcrtcngahan abad kc-1 3. Wilayah kekuasaaannya mcliputi 
dac rah yang berada di antara Tami ang (Acch Timur) hingga Rokan (Provinsi 
Ria u sckarang). lni dibuktikan dengan catatan dari Tiongkok ketika l-laru 

sPutri Hijau adalah scorang putri raja dari salah satu keraj aan Mc layu yang bcrnama 
Gasip. yang ada di masa Kerajaan I lam. Kalau berb icara tcntang Putri 1-lijau. maka akan 
diwarnai dcngan legenda di samping scjarah. Di dalam kcbudayaan M elayu di Sumatcra Utarn 
tcrkcna l tentang Hikayat Putri llij au in i. C.:ritanya ada lah ia seorang putri raj a yang cantik 
yang dapat mengeluarkan cahayn wnrna hijau. Ia akan dipcrsunting o leh Sultan 1\c..:h. 
J\khirnya ia pun diboyong ke sana. namun kcmud ian abang dan adiknya yai tu Mambang 
Ya/id dan Mambang Khayali bcntbah mcnjadi meriam punnmg. dan ia pun bcrubah m.:njadi 
naga yang menghilang di Sclat Mclaka. Tcntang hikayat Purri Hijau ini ada cerita vcrs i 
Mclayu. Karo. dan Ace h. lcbh j auh li hat tulisan lrwansyah ( 1989) dalam bcmuk tesis magi~tcr 
ilmu humaniora di Uni\crsitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 
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rncngirimkan misi ke Tiongkok Pada tahun 1282 M. (Luckman Sinar. 
2005:4) Begiru juga dal am kron ik Nogoraken agama karangan Mpu 
Prapanca, ada di scbutkan kata Kampe (Kampai) dan Horu 
Kcrajaan ini diislamkan bersamaan dengan Samudera Pasai dan Fansur atau 
Barus sckarang (Luckman Sinar. 2005:5). 

Dcwa Sabdan pada mul anya berasal clari kerajaan Aru9 di Besitang 
yang kcmudian di serang dan ditak lukkan oleh Kerajaan Aceh. Sctclah 
kcrajaan ini musnah, Dcwa Sahdan kcrn udian lari mcnyclamatkan diri dan 
mcndirikan kerajaan Aru II di Deli Tua. Kcrajaan ini juga kcmudian 
dihancurkan oleh Aceh yang dipimpi n o lch panglima Gocah Pahlawan 
sekitar tahun 16 12. Artcfak sejarah pcninggalan Kcrajaan Am 11 ini 

"Nama Kerajaan Aru in i. dalam buku-buku ~cjarah. kadangkala dirulis dcngan kata 
1/aru. Berasaskan dari sumber-sumber hi storis . tcrminologi Hant in i kemudian mcnurun!..an 
kata dcri' at (runman) yaitu Karo. yang kini mcrupakan salah satu e tnik natif di Sumatcra 
l.Jwra. Kata ini maknanya mcruj uk kepada kcpada Kerajaan Hartt yang a\\'alnya didirikan olch 
orang-o rang Karo. Pusat pcmcrintahan dan ibukota Kcrajaan ll aru atau Aru ini. dalam kajian
kajian scjarah mas ih menjadi scbuah tanda tanya bcsar. dan mcnjadi perdebatan yang tidak 
kunj ung sc lesai dari para pakar ilmu sejarah. sos ial. dan kebudayaan. I3erdasarkan pcnclitian 
kcscjarahan y ang dilahtkan o leh Luckman S inar. dikctahui bahwa Aru eksis scbaga i cbuah 
kerajaan pada pen engahan abad ke-13. yang bcrpusat di Del i (Labuhan De li). 1'\amun 
demi kian. dalam catatan Fc i Sin (Shin Cha Sheng Lan. Bab 2. p. 27) disebutkan bahwa llant 
tcrlctak di depan Pulau Sembilan (dckat dcngan Pulau Kampai, d alam wilayah budaya 
Langkat sekarang in i), walaupun Luckman Sinar mcnyatakan bahwa Pu lau Sem bilan yang 
tl imaksudkan tersebut adalah dckat pantai Pcrak (Malaysia). Sc lain iru. di Bes itang pun 
tcrdapat pula Pulau Semb ilan dan tcluknya bcrnama Tc luk Hartt. Di kawasan ini dijumpai 
puing-puing sej arah peningga lan ls tana Aru yang d is..:but lstana Baru. yang secaera historis 
dipcrk irakan berdi.ri pada abad ke- 12 . Kcnyatnan atau rakta tersebut adalah selaras dengan 
catatan scjarah Langkat. yang menu njukkan bahwa A nt I adalah berpusat di 13cs itang. 
Sc lepas iru. kerajaan ini mcmindahkan pusat aktivitas dan ibukotanya ke Deli. Berbagai 
pendapat tcntang Kerajaan Aru (ll aru). wi layah kekuasaan. pusar kegiatan pemerintahan. dan 
1;-tinn) a ini masih terus mcnjadi wacana be ar di 1-.alangan iltmm an sejarah di kawasan ini . 
Dcngan demik.ian kami penulis. juga tidak dapat mcmastikan hal tersebur. nannm ) ang pa~ti 
dalam rcalitas sejarah memang telah wujud . cbuah kcrajaan di seputar a bad ke- 13 yang 
bcrnama Aru atau Haru. yang kini wilayahnya tcrintcgrasi ke dalam Pro,·insi Sumatcra Utara. 
atau d i zaman kolonia l Bclanda adalah Sumatcra Timur. 
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dibangun kcmbali oleh Gocah Pahlawan dan merupakan cikal baka l 
bcrd irinya Kcrajaan Del i. Raja pcrtamanya adalah pangl ima perang Acch 
terscbut. yaitu Gocah Pahlawan. Pada masa terscbut. Kcrajaan Acch 
Darussa lam dipimpin olch Sultan Iskandar Muda. yang sedang meluaskan 
daerah kekuasaannya kc wi layah sumatcra timur(Badri Yatim, 2000:209). 

Setelah ka lah dari 1\cch Darussa lam. sclanjutnya Dewa Sahdan kcmbali 
menyelamatkan diri. Ia pun akhirnya bcrhasi l mcmbangun kerajaan baru di 
Kola Rantang di daerah J-l amparan Perak. Setcrusnya, dari bcliau dan 
kcturunan-kcturunannya, pcmcrintahan Kcrajaan Langkat dike lo la, dan 
bcrkembang hingga sckarang ini mcngikuti percdaran zaman. 

Selcpas Dcwa Sahdan. pcndiri Kerajaan Langkat yang dikcnal adalah 
Raja Kahar pada pe11engahan a bad ke- 18. Raja Kahar hidup tahun 16 73-
1750. Raja Kahar kctika mcndirikan Kcrajaan Langkat di Kola Da lam 
( Kccamatan J-1 inai, Kabupalcn Langkat sckarang). usianya sudah cukup tua 
kira-kira 77 tahun (J. Fachruddin Daul ay dkk .. 1995:2 1) Jadi Raja Kahar 
diperkirakan hanya sebcntar saja mcmcrintah Kcrajaan Langkat ini . Scjak 
saat itu. maka nama Langkat scbagai scbuah kcrajaan. mulai dikcnal 
terutama di Sumatcra dan Scmcnanj ung Malaya. walaupun dacrah 
kekuasaannya masih bclum bcgitu luas dan pusat kerajaan masih berpindah
pindah. 

Kcmudian kctika Sultan Musa bcrkuasa. maka pusat kerajaan rcsmi 
berada di Kota Tanjungpura. Su ltan Musa pun sccara dama i mclcbarkan 
wi layahnya, sehingga wilayah kckuasaan Langkat bcrtambah luas lagi, yaitu 
mulai dari perbatasan 1\cch Tamiang sampai di kawasan Binjai dan Bahorok. 
Kemud ian eksistensi Kc ultanan Langkat ini diteruskan oleh Sultan Abdul 
Azis dan Sultan Mahmud hingga mclctusnya " Revolusi Sosial" yang 
bcrdampak luas terhaclap eksistcnsi Kcsullanan Langkat pada ta hu n 1946. 

Pada kurun waktu tu mbuh dan bcrkcmbangnya Kesultanan Langkat. 
dalam masyarakatnya dikenal pclapi an sosial atau kelas-kclas sosial yang 
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membcdakan kerurunan bangsawan dan rakyat b iasa. 111 Golongan bang a wan 
ada lah keturunan raj a-raja yang d ikcna li dan dianugcrahi dengan gelar-gc lar 
te rtcntu, sepcni tengku, wan, datuk . ora ng kaya. kaj a (aja). dan la in- la innya. 
Da lam kontcks ini pcninggalan Hindu ismc pada masa sebclumnya. masih 
mclckat pada masyarakat. Bahkan s isa-s isa pelapisan sosial lama masih 
nampak dalam masyarakat Mclayu sampa i sckarang ini. M isalnya mas ih 
ditemukan sekelompok orang yang bcrasal dari keturunan sultan-sultan 
dahulu, mcreka biasanya dipanggil dengan gelar T engku. Di s is i la in, mantan 
pcgawai kesultanan dengan keturunannya biasanya dipanggil dengan gclar 
datuk (Zu lyani Hidayah, 1997: 179- 18 1 ). 

Dalam bidang rcligi dan budaya, mayoritas masyarakat Langkat 
bcragama Islam dan aja ran-ajaran I lam tcrsebut tcrl ihat j clas d iaplika. ikan 
di da lam kcbudayaan dan adat istiadat masyarakat Melayu Langkar. Scbagai 
contoh. da lam mcmbicarakan suatu pennasalahan dalam sebuah kampung. 
biasanya akan dimusyawarahkan di mcsjid. Demikian pula dengan acara
acara atau upacara lainnya sepc rti acara turun ke sawah. turun ke sungai. 
jamu laut. kerja bakti . ataupun mcnyclcsa ikan suatu perse lis ihan o ia l. 
maka sebelumnya dikondis ikan kcsepakatan sosia l antara warga setempat. 
Musyawarah tersebut biasanya dihadiri o leh pcnghulu (kepala kampung). 
pengetua adat, dan imam mcsjid. lni adalah bahagian dari pembahagian 
kekuasaan antara ulama dan umara scka li gus, da lam kebudayaan Mclayu d i 
Langkat. 

Sebahagian dari adat-adat Mclay u tcrsebut juga diatur oleh pihak 
kcsultanan. Di antaranya ada lah: mengaji a i-Qur'an, tepian tempat mandi. 
syair dan hikayat, hiburan, kcscnian, pakaian dalam pergaulan, mengirik 

1111ni adalah fenomena sosiobudaya yang umum di dalam kcrajaan-kcrajaan atau 
kcsultanan-kesultanan yang ada d i 1usantara. Pclapisan sosial ini adalah scbagai bentuk dari 
kc epakatan adat. yang d iabsahkan sccara formal. Dalam Kerajaan Pagaru) ung di Ranah 
Minang dikenal lapisan bangsawan yang di scbut dcngan Sutan. Rang Kayo. Dantak. dan 
lainnya. Dalam kcrajaan-kcrajaan d i Jawa d ikcnal kcrabat bangsawan yang memakai gclar 
scpcn i Raden. Raden Ajeng . Gusti Kanjcng Ralll Ayu. Raden Mas. Raden Agcng. dan lain
lainnya. 
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padi, mcnd irikan rumah baru, dan lain sebagainya Mi sa lnya dalam mengaj i 
ai-Qur'an. setiap orang tua yang mempunyai anak wajib mcngajari anaknya 
mcmbaca Qur'an sampai ta mat (khatam). Jika orang tua mcmpunyai anak 
batas usia masuk mengaji , harus membawa anaknya kcpada seorang guru 
mcngaji samb il membawa pulut setalam. beras sccupak. minyak lampu 
scbotol dan sepotong rotan (Abdul Kadir Ahmadi. 1992: 12). 

Pcngarnalan ajaran Islam yang begitu kuat pada masyarakat Melayu 
Langkat ini , te rnyata belum bisa mencpis kepcrcayaa n-kcpercayaan bersifa t 
animi smc da lam kchidupan scha ri -hari. Misa lnya kcpercayaan yang 
mcnyatakan bahwa segala scsuatu yang ada dala rn dunia ini mempunyai jiwa 
atau roh. Jiwa orang yang sudah mati yaitu roh, mampu mempengaruhi 
kchiclu pan rnanusia yang mas ih hidup. Karena itu harus dipuja supaya tidak 
mcngganggu. Selain itu kcpcrcayaan terhadap hantu dan jin. serta pohon
pohon kayu bcsar. batu-batu besar dan tanaman-tanaman yang banyak 
bermanfaat seperti pohon kclapa dan cnau mcmiliki roh (Zulyani Hidayah. 
1997: 179). Sehingga dalam masyarakat Melayu lama banyak ditemukan 
upacara-upacara yang sering dilaksanakan dan mcmiliki pcngaruh dcngan 
kepcrcayaan Hindu dan animimismc seperti ; upacara tcpung tawar pada saa t 
hcndak mc laksanakan pern ikahan, ibadah haji dan la in scbagainya, jika 
sescorang baru tcrkena musibah atau bencana, maka ia harus memakai pi/is. 
ha l ini di lakukan agar mcngcmbalik.an semangatnya dan terhindar dari 
gangguan-gangguan hanru. j in-j in. j embalang. dan scjenisnya. 

Kcpcrcayaan-kcpcrcayaan ini pada umumnya tclah ditemukan pada 
masa masyarakat Mclayu lama scpanjang pesis ir pulau Sumatera ba ik di 
dacrah Langkat, De li , Serdang, Batubara, S iak dan sctc rusnya. Dalam ha l ini 
masyarakat Mclayu pada urnumnya masih scring mc laksanakan upacara
upacara tcrscbut khususnya da lam acara-acara pcrnikahan, kelahiran anak, 
mcncmpati rumah baru, mcmbuka hutan untuk dijadikan perladangan dan 
la in scbagainya. Adanya asimilasi antara kepc rcayaan-kepercayaan pra
Is lam dcngan ajaran-ajaran Is lam sendiri te lah mcnimbulkan budaya dan 
adat-istiadat tcrsendiri bagi masyarakat Melayu. khususnya bagi komunitas 
Mclayu pcsisir Sumatera Tirnur. 
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Kcrajaan Langkat tcrmasuk kepada kcrajaan yang makmur, ini tcrlihat 
dari bangunan-bangunan yang didirikan pada masa kcrajaan ini scpcrt i 
is tana- istana yang mcgah. lcmbaga pendidikan clan masjid yang bcrdiri 
dengan indah dan kokoh. Menurut Laporan John Anderson sebaga i wak il 
pcmcrintahan Tnggris eli Pcnang bahwa pada tahu n 1823 kerajaan Langkat 
mcrupakan sebuah kcrajaa n yang kaya. Ekspor ladanya bern1lltu sangat baik. 
mencapai 20.000 pikul (sckitar 800.000 kg) da lam setahun. Hasil -ha il 
lainnya elari Langkat scpcrti rotan, lilin, buah-buahan hutan, gambir. cmas 
(clari Bahorok), gad ing, tcmbaka u dan bcras (J. Fachruddin Daulay dkk .. 
1995:23). 

Sumbcr penghasi Ian Kcsultanan Lang kat. tcrutama berasal dari hasi I 
pcrtanian, pajak perkebunan asing (Deli Mac11sclwppij yang sekarang 
mcnjadi PTP1 ). pcrdagangan dan hasi l pcrtambangan minyak bcrnama 
1\onikl(jke .Vederlandsche t\laatschappij Tot Exploitmie Perroleumhronnen 
In .Vederlandsche-lndie atau juga dikenal dcngan nama BPM (Bapapte 
Petroleum MaarsclwppU) sehingga Kesultanan Langkat tcrkenal cbagai 
kcrajaan yang kaya (J. Fachruddin Daul ay dkk., 1995:36). Kckayaan 
kcrajaan turut dinikmati olch rakyatnya, ini elibuktikan bahwa sctiap tahun 
sultan mcngeluarkan zakat atau sedckah dcngan mengumpulkan se luruh 
rakyat eli mesjid atau istana pada malam 27 Ramadhan. Kepada mcrcka 
clibt.!rikan uang sebcsar f 2.50 per-orang. Ketika itu jumlah ini cukup untuk 
mcmbeli beras sebanyak 50 kati (satu kati 6. 125 kilogram) serta membcrikan 
bantuan-bantuan lainnya seperri minyak lampu yang digunakan untuk 
pcncrangan di bulan Ramadhan. 

Bcrdasarkan data yang didapatkan bahwa scbclum tahun 1900. 
Kcrajaan Langkat belu m mcmiliki lembaga pcnd icl ikan formal. Pcndid ikan 
yang di laksanakan masih dcngan pendidikan non formal , yaitu dcngan 
bc lajar kcpada guru-guru agama ataupun ahli -ahl i da lam bidang tcrtcntu. 
Kcluarga kcrajaan j uga dibcrikan pendidikan yang scpc11i ini. Para guru itu 
diunda ng ke istana untuk membcrikan ceramah dan pengajaran kepada raja 
bcsc11a kcrabatnya. Kctika itu dinamika inte lektual khususnya dalam bielang 
pcnd idikan. belum menjaeli fokus perhatian para sultan. Setelah sultan Abd ul 
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Aziz mcnjadi Sultan Langkat. maka lcmbaga pcndidikan formal yang 
dinama kan maktab (madrasah) dapat berdiri dan menjad i pusat pcndidikan 
agama bagi masyarakat Langkat. 

Gambar 3.7: 
Adam Malik 

Salah Scorang Wapres Rcpublik Indonesia 
yang Pernah Bclajar di Langkat 

~umber : nugrahasetya" ardana.blogspou ·om 

Dengan bcrdirinya madrasah A l-Masrullah ta hun 19 12, Madrasa h 
Aziziah pada tahun 19 14 da n Madrasah Mahmudiyah tah un 1921. maka 
Langkat mcnjadi salah atu dari tempat yang dituju o lch pencari-pcncari 
ilmu dari bcrbagai daerah. Discbutkan bahwa sela in dari masyarakat Langkat 
yang bclajar pada kedua maktab tersebut. maka banyak pclajar-pe lajar yang 
datang dari dalam dan luar Sumatera Timur, seperti Riau, Jambi , Tapa nuli , 
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Kalimantan Barat. Malaysia. Brunei dan lain sebagainya (Abdu l Kadir 
Ahmadi. 1985: 14-15). 

Pada awa1nya madrasah (maktab) ini hanya disediakan unruk anak-anak 
keturunan raja dan bangsawan saja, namun pada perkembangannya maktab 
ini memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk dapat be1ajar dan 
mcnuntut ilmu . Bcberapa tokoh nasiona1 yang pernah be1ajar di maktab ini 
an tara lain ada1ah Tengku Amir Hamzah dan Adam Malik (mantan waki l 
presiden Rcrpublik Indonesia). 

Da1am biografinya, Adam Malik 11 meyebutkan bahwa madrasah A1-
Masrullah termasuk 1embaga yang mempunyai bangunan bagus dan modern 
menurut ukuran zaman terscbut. 12 Masing-mas ing anak dari kc luarga berada 

1 1Selama 32 ta lum memimpin Ncgara Kesatuan Rcpublik Indonesia. yaitu dari tahun 
1966 sampai 199S. Prcsiden Soehano tclah didampingi olch beberapa '"akil prcs iden. di 
an taranya adalah /\dam Malik. Dalam konteks sej arah po litik di Indonesia. pos isi sebagai 
orang nomor dua eli rcpublik ini ada lah prestas i tcrtingg i ya ng dicapai olch salah seorang 
\Varga dari pulau Su1nah:ra. Para wakil prcsiden yang mcndampingi Sochan o adalah Sri 

ultan llamcngk ubuwono IX. Adam 1\ la lik. Umar \\' irahadikusumah. Socdhannono. Try 
Soctri sno. dan B.J. Habibie. Sclain b..:l iau di masa pcm~:rintahan Sukamo. tc rcatat dala m 
scjarah. orang Sumatcra yang menjadi wakil presiden Rcpublik Indonesia adalah Drs. 
1\ luhammad Halla . \\aki l pres iden penama. 

11 Adam Malik d ijuluki '"S i Kanc il " dilahirkan el i Pcmatang S iantar. Sumatra Utara. 22 
Juli 1917 dari p asangan H. Abdul Mal ik Ratubara dan Salamah Lubis. Sctc lah lulus HIS. sang 
ayah mcnyuruhnya memimpin toko Murah. eli seberang bio kop Deli . Di sela-. c ia kesibukan 
barunya itu. ia banyak membaca bcrbagai buku yang memperkaya pcngctahuan dan 
\\'a\\'asannya.Ketika u~ ianya mas ih bcla~an tahun. ia pcrnah ditahan polisi Dinas Inte l Po litik 
di ipirok 1934 dan d ihukum dua bulan pcnjara karcna mclanggar la rangan bcrkumpul. Adam 
wla lik pada usia 17 tahun tclah menjad i ketua Partindo di Pematang Siantnr ( 1934- 1935) 
untuk ikut aktil' mcmpe1juangkan kemcrdekaan bangsanya. Pada us ia 20 tahun . Adam Malik 
bcrsama dcngan Socmanang, Sipahutar. Armijn Pane. Abdul llakim. dan Pandu Kartawiguna. 
mcmpc lopori bcrdiriny a kantor berita Antara tahun 1937 bcrkantor di Ja lan Pinangsia 38 
Jakarta Kota. Mercka mcnyupla i berita kc bcrbagai sural kabar nasional. Scbclurnnya. ia 
sudah se ring mcnulis antara lain di koran Pclira Andalas dan Maja lah Panindo. Di zaman 
Jcpang. Adam Malik akti f bergerilya dalam gerakan pcmuda memperjuangkan kcmerdekaan. 
Mcnjclang 17 Agustus 1945. bersama Sukami. Chaerul Saleh. dan Wi kana. Adam Malik 
pcrnah melarikan Bung Karno dan Bung I latta ke Rengasclcngklok untuk rncmaksa mereka 
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(kaya) mendapat kamar-kamar tersendi ri. Sistcm pcndidikan yang dijalankan 
pada sckolah ini ama seperti sistem sckolah umum di Inggri ·. yaitu anak 
laki-laki usia I 2 tahun mulai dipisahkan dari orang tua mereka untuk tinggal 
di kamar-kamar tersendiri dalam suasana yang penuh disiplin. Fasilitas
rasiiitas olah raga juga di sediakan di sekolah tcr cbut seperti lapangan untuk 
bcrmain bola dan kolam renang mi lik kcsultanan Langkat (Adam Malik. 
1982:2). 

Ketiga lcmbaga pcndidikan tersebut didirikan oleh sultan Abdul Aziz 
yang kcmudian dibcri nama dengan perguruan Jama' iyah Mahmudiyah. 
Pada tahun 1923 pcrguruan Jama ' iyah Mahmudiyah telah mcmi liki 22 ruang 
belajar. I 2 ruang asrama. juga berbagai fasilitas lainnya sepet1i 2 buah Aula. 
scbuah rumah panti asuhan untuk yatim piatu, kolam rcnang. lapangan bola 
dan scbagainya. Untuk men ingkatkan mutu pcndidikan pada pcrguruan 
Jama ' iyah Mahmudiyah, maka tenaga pengajamya sebagian besar 
mcrupakan guru-guru yang pcmah belajar kc Timur Tcngah sepcrti Mekkah, 

mcmproklamasikan kcm..:rdckaan Indonesia. Akhir talmn lima puluh;m. ata~ penunjukan 
Sockarno. Adam Malik ma~uk ke pcmerimahan mcnjadi duta besar luar bia~a dan bcrk-uasa 
pcnuh untuk Uni Sovict dan Polandia. Karena kcmampuan diploma~inya. Adam Malik 
kcmudian mcnjadi kctua Dclegasi Rl dalam pcrundingan lndonc~ia-Bclanda. untuk 
pcnycrahan Irian Bann di tahun 1962. Selesai perjuangan Irian Banll (Irian Jaya). Adam 
Malik memegang jabatan Mcnko Pelaksana Ekonomi Tcrpimpin ( 1965). Pada masa semakin 
mcnguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. /\dam bersama Roeslan Abdulgani dan 
Jendcral Nasution dianggap scbagai musuh PKI dan dicap sebagai trio sayap kanan yang 
kontra-ro.::vo lusi. Tahun I 96(1. /\dam Malik discbut-scbut dalam trio baru Socharto-Sultan
.\ lalik . Empar tahun kcmudian. ia bcrgabung dcngan Golkar. Sejak 1966 sampai 1977 ia 
mcnjabat sebagai Wakil Pcrdana Menreri II 1\ lcn lu ad interim dan Mcnlu Rl. Bersama 
.\lcnlu ncgara-negara A EJ\N. /\dam Malik rncmclopnri tcrbcntuknya ASEA tahun 1967. 
Ia bahkan dipercaya mcnjadi Kctua Sidang Majelis Urmrrn PBB ke-26 di . cw York. Ia orang 
A~ ia kcdua yang pcmah rm:mimpin sidang lcmbaga tcninggi badan dunia itu. Tahun 1977. ia 
tcrpilih menjadi Ketua DPR/MPR. Kcmudian tiga bulan berikutnya. dalam Sidang Umum 
MPR Maret 1978 terpi lih menjadi Wakil Presidcn Rcpubli k Indones ia yang ke-3. Adam 
Malik meninggal di Bandung pad:1 5 September 19X4 karcna kanker lever. Kcrmrdian. isreri 
dan anak-anaknya mcngabadikan namanya dcngan mcndirikan Museum /\dam Malik. 
Pcmcrintah juga membcrikan bcrbagai tanda kehormatan atas jasa-jasanya untuk ban gsa ini. 
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Medinah. dan Mesir. Mcrckcl scmua dikirim atas biaya Sultan Langkat 
serelah scbclumnya disc leksi tcrlcbih dahulu. Hingga sekitar tahun 1930 
siswa-siswa yang belajar di pcrguruan ini sckitar 2000 orang yang berasal 
dari berbaga i dacrah (Abdul Kadir Ahmadi. 1985: 16- 17). 

Selanjutnya Sultan Abdul Azis mendirikan lembaga pendidikan umum 
bagi ma yarakat Langkat yaitu scko lah HIS dan Sckolah Mclayu. yang 
banyak membcri kan materi-matcri pelajaran umum. Mcngcnai gaj i-gaj i guru 
dan biaya pcrawatan bangunan scmuanya ditanggung o leh pihak kesultanan 
Langkat. dalam hal ini dapat cl ikatakan bahwa scgala biaya yang berkaitan 
dengan fa ilitas- fasilitas pcncliclikan di Langkat ditanggung sepenuhnya oleh 
pemerintahan kerajaan. 

Mcmang pada awal tahun 1900-an Pemerintahan Belanda rclah 
mcndiri kan scko lah Langkatschc School (Lah Husny. 1971 :5). amun 
pcnerimaan siswanya masi h sangat terbatas, eli masa itu yang diterima hanya 
anak-anak bangsawan dan dan anak pegawai amhtenaar Bclanda serta 
orang-orang kaya yang berharta. dalam bahasa pcngantarnya lembaga 
pcnclidikan ini mcnggunakan bahasa Belanda. Selain itu didi rikan juga ELS 
(Europese Logare School) dan untuk anak-anak keturu nan China didirikan 
Holland Chinese School atau disingkat HCS. 

Bagi masya rakat yang ingin mcmpcrdalam ajaran agama melalui buku
buku Islam. da lam hal ini Tuan Guru Babussalam Syckh Abdul Wahab 
Rokan telah mcnerbitkan dan mencetak buku-buku yang bertemakan 
masalah-masalah kcislaman, antara lain buku: Aqidul!slam. Kitah S({at Dua 
Puluh. A dab A::::mu·ain dan la in- la in (Ahmad Fuacl Said. 2005 : I 09) karcna di 
Babussalam pada saat itu tclah ada mesin cetak. ya ng dibeli guna untuk 
menerbitkan buku-bu.ku yang ditulis oleh Syekb Abdul Wahab sendiri. 
Mesin cctak terscbur sebagian bcsar clidanai oleh sultan Musa. 

Berkaitan dengan masalah dunia intelektual, Kcsultanan Langkat 
memiliki scorang Amir Hamzah yang dikenal scbagai seorang pcnya ir, 
sastrawan, dan pahlawan nasiona l. Ia la hir pada tangga l 28 Februari 19 1 I di 
Tanj ungpura, bcrasal dari kentrunan Sultan Langkat. Ayahnya yang bcrnama 
Tcngku Pangcran Adil adalah cucu dari Sul tan Musa. Pcndidikannya diawa li 
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setelah ia mcnamatkan seko lahnya di Tanjungpura. Am ir Hamzah dikirim 
orang tuanya ke MULO di Mcdan. Sctclah satu tahun di Mcdan. ia 
dipindahkan ke MULO Jaka11a. Setelah tamat di MULO Jakana. ia 
melanjutkan pendidikannya di AMS Bagian Ketimuran di Solo. Pada saat di 
Jawa ia banyak terlibat organ isasi pergerakan kcmerdckaan Indonesia yait u 
Gerakan Indonesia Muda bersama dengan Bung Karno. Bung I latta. dan 
Muhammad Yamin. Amir Hamzah juga aktif menulis artikel di Majalah 
Timhul serta editor di majalah Pujangga Baru, di samping itu ia j uga 
menjadi tcnaga pengajar di Taman Siswa dan Perguruan Muhammadiyah 
(Sagimu n M.D .. 1993). Pada saat di Jawa ia banyak mcnerbitkan sajak-sajak 
yang terhimpun dalam Buah Rindu dan Nyanyian Sunyi. Mcnurut Shafwan 
lladi Umry (Ketua Dewan Kcsenian Sumatera Utara) Amir Hamza h dalam 
sajak-sajaknya banyak terinspirasi dengan sajak-sajak Li Tai Po (Tiongkok). 
Basho (Jcpang). Rm -Das (India). dan Umar Khayyam di Persia. 

Mclihar pergerakan Amir Hamzah di Ja\Ya. maka Belanda meminta 
kepada sultan Mahmud yang saat itu berkuasa untuk menyuruh Amir 
Hamzah Pulang ke Langkat. dengan ancaman jika Amir Hamzah tidak 
menghcntikan kcgiatannya maka Kerajaan Langkat akan dihancurkan 
Bclanda. Kesultanan Langkat yang pada . aat itu telah dikendalikan olch 
Pemerintahan Bclanda tidak dapat berbuat banyak kecuali mcminta Amir 
Han1Zah pulang ke Langkat untuk menghenti kan kcgiatannya di .Jawa. Am ir 
Hamzah dcngan terpaksa akh irnya menuruti pcrmintaan pamannya Sultan 
Mahmud. Ketika tiba di Langkat ia discrahkan tugas sebagai kctua umum 
pengurus besar Maktab Jama'iyah Mahmudiyah (Za inal Arifin, 2005:10). Di 
Langkat Amir Hamzah sempat menuliskan sajak-sajak scpcrti " lnsaf' dan 
··scbab Dikau." amun sajak-sajaknya lcbih banyak bcrtcmakan kebencian 
dan keputusasaan. Ilingga pada tahun 1946 Ami r Hamzah diculik dan 
dibunuh olch pihak yang mcngaku sebagai pejuang Rcpublik Indonesia 
karena dituduh sebagai kaki Iangan penjajah Belanda. 

Bcrkairan dengan masalah politik. Kerajaan Langkat tidak dapat 
dipisahkan dengan kcrajaan-kcrajaan lain di sekitarnya. Ada dua kerajaan 
besar yang sclalu disebut-scbut dalam scjarah Kcrajaan Langkat, ya itu 

160 



Kerajaan Acch dan Kcrajaan Siak. Selain itu. tidak dapat dikctcpikan juga 
rnengenai perncrintahan kolonia l Belanda yang pada akhirnya berhasil 
mcnguasai kerajaan-kcrajaan Mclayu yang ada di sepanjang pcsi sir timur 
pu lau Sumatera, tcnnasuk kerajaan Langkat r ada pertengahan abad ke- 19 . 

Ak.hirnya menjclang tahun kemcrdckaan Rcpubl ik Indonesia. 
pcnjajahan Jepang juga bcrhasil menguasa i Kcrajaan Langkat. hingga pada 
tahun 1946 terjadi "'Revolusi Sosial'· di Sumatera Timur yang menjadi akhir 
masa pemcrintahan Kerajaan Langkat dan digantikan menjad i wi layah 
kabupatcn. Peristiwa-pcristiwa bcrikut akan dijc laskan sccara ringka dalam 
bagian ini. 

Ketika pusat kcrajaan Langkat masih berpindah-pindah. w ilayah 
teritorial dan kekuasaan hanya tc rbatas pada wilayah yang kecil dan di 
sckitar be rdirinya pusat keraj aan terscbut. Beberapa hal yang dapat di 
kctahui dari berpindah-pi ndahnya pusat kerajaan Langkat adalah berkaitan 
dengan masalah keamanan dan pcnyerbuan o lch kerajaan-kerajaan lain. serta 
pcmilihan tempa t yang strateg is bagi pcrkcmbangan kcrajaan. Ket ika iru 
Langkat bukan merupakan kerajaan yang memi liki angkatan armada perang 
yang kuat, sehingga dengan mudah dapat dikuasai dan dikalahkan oleh 
kcrajaan yang bcsar seperti Aceh dan Siak. Setelah ka lah dan pusat kerajaan 
di hancurkan o leh kerajaan lain maka raj a Langkat berhasi l mclarikan diri 
dan kemba li membangun kerajaan di tempat yang la in. 

Pacta awal abad ke 19 kerajaan Siak Sri lnderapura berhasil 
menaklukkan Langkat di mana kct ika iru yang berkuasa adalah Kejcruan 
Tuah Hiram, maka untuk menjamin keset iaan Langkat kcpada S iak, maka 
putra kerajaan Langkat yang bernama Noba tsyah dan Raja Ahmad dibawa 
ke Siak untuk dinikahkan dengan putri-putri kerajaan Siak. Salah satu dari 
kerurunan mereka yang bemama T engku Musa dinobatkan mcnjadi raja 
Langkat berkedudukan di Tanjungpura (Zaina l Arifin, 2005). 

Sepcrti kerajaan-kerajaan lainnya. Keraj aan Langkat juga tidak luput 
dari perang saudara. Pcrang saudara yang sering disebutkan ada lah antara 

obatsyah (Raja Bendahara) dcngan Raja Ahmad. Setelah mercka 
dinikahkan di S iak, tidak berapa lama kemud ian mercka dipulangkan dan 
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menjadi penguasa Langkat secara bersamaan. Dapat diketahui bahwa 
sebelum 1865 struktur pemerintahan kerajaan Langkat masih sangat 
sederhana. Menurut laporan John Anderson selaku wak il pemerintahan 
lnggris di Penang ketika mengunjungi Langkat pada tahun I ~Q3, Siak be lum 
mengangkat Raja untuk Langkat namun telah memberikan gelar " Raja 
Muda·· kepada Ah mad dan gelar " Bendahara·· kepada obatsyah yang 
masing-masing memiliki istana yang berdekatan. Mungkin S iak membiarkan 
mereka berduel siapa yang me nang akan diangkat menjad i raja. Namun 
dem ikian, menurut Anderson bahwa pengikut Ahmad lebih banyak dan lebih 
berwibawa (J. Fachruddin Daulay dkk. , 1995:64-65). 

Akhi rnya antara Nobatsyah dan Raja Ahmad terjadi peperangan dalam 
memperebutkan kekuasaan. Dalam perang saudara yang terj adi , Nobatsyah 
tewas sehingga Raja Ahmad tampi l sebagai penguasa tunggal. yang 
kemudian diakui oleh Siak. Setelah Raja Ahmad berkuasa, maka ia memberi 
otonomi luas kepada kejeruan-kejeruan kecil di wi layah kekuasaan Langkat 

Selanj utnya ke turunan-k eturunan mereka yang lain menguasai w il ayah
wi layah di sekitar Langkat seperti Kej eruan Stabat, Bingai , Selesai, dan lai n
lain. Dengan demikian, Kerajaan Langkat menjadi besar dan luas 
wilayahnya lebih disebabkan pada pembagian ke kuasaan antara keturuna n
keturunan raja Langkat. Masing-masing dari mereka mendapat otoritas untuk 
mengelola wilayahnya masing-masing. Setelah Raja Ahmad meninggal 
dunia, maka kemudian digantikan oleh putranya Tengku Musa yang ketika 
itu masi h tinggal bersama ibundanya di Siak. 

Sete lah pemerintahan bgerada di dalam kekuasaan Su ltan Musa , s istem 
pemerintahan di Kesultanan Langkat dilaksanakan berdasarkan s is tem 
otonomisasi w il ayah . Sultan tidak mencampuri urusan-urusan wilayab yang 
ditaklukkannya, tetapi memberikan kebebasan kepada setiap Kejcruan 
(setingkat Kecamatan masa sekarang) untuk me ngatur dae rahnya send iri. 
Namun untuk beberapa daerah strategi s dan vital untuk sumber kekayaan 
kesultanan, seperti bandar-bandar pelabuhan akan di tempatkan orang-orang 
perwakilan sultan (Pemprovsu, 1995: I 05). 
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Pada masa pemerintahan Sultan Musa, Kerajaan Langkat masih 
mendapat tekanan dari pihak Aceh dan Belanda dan beberapa daerah di 
sekitar kerajaan Langkat, dengan ini sultan M usa lebi h menekankan kepada 
perjanjian damai, sehingga pada masa pemerintahannnya kerajaan Langkat 
berkembang menjadi kcrajaan yang megah dan besar. Pada masa ini. pusat 
kerajaan memiliki dua buah istana yang megah yang diberi nama istana 
Darul Aman dan istana Darussa lam yang sa ling berdekatan. Istana lama 
bernama istana Darul /\man bercirikan omamen Arab dan terbuat dari batu 
bata. Sedangkan 1 stan a Baru Darussalam tcrbuat dari kayu bercirikan 
ornamen China dan memi liki menara sepcrti pagoda di bagian tengah 
bangunannya. 

Pada masa pemerinta han Kes ultanan Langkat, wi layah teritorial terkecil 
yang berada dalam sat u pcmerin tahan kejeruan yang mcmba\\·ahi bcberapa 
kampung yang dikepalai o leh seorang kepala kejeruan dengan gelar datuk. 
Datuk sebagai penguasa dalam satu kejeruan memerintah di daerahnya atas 
nama sultan. Wilayah yang setingkat dengan kejeruan adalah w ilayah pesisir 
sebagai pusat bandar pcrhubungan air dan juga pusat perdagangan. Biasanya 
sebagai penguasa di daerah ini ditempatkan tokoh-tokoh dari pusat 
kesultanan sebagai waki l Sultan. Mereka yang menduduki jabatan ini adalah 
berstatus bangsawan, seperti Tengku. Namun demikian. bisa juga dari 
golongan rakyat biasa a ta u orang kepercayaan sultan yang bergelar Dalllk 
Syahbandar ( Pemprovsu. 1995: I 04-1 05). 

Pada tahun 1857, Belanda mengikat perjanjian persahabatan dengan 
Aceh sebaga i dua bangsa yang me rdeka. Dalam perjanjian tersebut diakui 
bahwa Del i. Langkat, dan Serdang berada di bawah pcrtuanan Acch. Dalam 
realitas sejarah, beberapa bulan kemudian. tepatnya pada hari Senin I 
Februari 1858 Belanda mengikat petjanjian dengan Siak (Tractaat Siak). 
Sa lah satu is i perjanj ian tersebut disebutkan bahwa Kerajaan Siak S ri 
Inde rapura se rta dae rah tak lukannya mengaku berada di bawah kedaulatan 
Belanda dan menjadi bagian dari Hindia-Be landa. 

Adapun bagian dari Kerajaan S iak ini adalah mcliputi: Negeri Tanah 
Putih. Bangko. Kubu, Bilah , Panai. Kualuh. Asahan. Batu Bara, Bedagai. 
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Padang, Serdang, Percut. Perbaungan, Deli, Lang kat, dan T ami ang. Dengan 
po lit ik dil'ide et impera Belanda berhasi l mengatasi penetras i dan 
melemahkan kekuatan Aceh dan Siak se11a menanamkan kekuasaannya 
secara nyata pada kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur, hingga pada tahun 
1942 Jepang bcrhasi menduduki Indonesia (Hindia-Belanda). 

Pada masa pemerintahan Jepang, raja-raja atau para sultan di Sumatcra 
Timur ditugaskan untuk membantu pelaksanaan kebijaksanaan politik 
pemerintah Jepang. D a lam konteks ini raj a atau sultan hanya ber1ugas 
mengurus pcrsoalan adat istiadat saj a (J. Fachrudd in Daul ay et of. , 1995:52) . 
Dengan demikian raj a-raj a yang diangkat oleh pemcrintah Belanda 
sebe lumnya termasuk pa ra pegawainya masih tetap menj alankan tugas
tugasnya scsuai dengan garis-garis yang telah ditctapkan Jepang. 

Pada tahun 1893, sultan M usa menobatkan putranya yang be rnama 
Tengku Abdul Azis menjadi sultan Langkat. Pada masa pen1crinta han sultan 
Azis, berdirilah masjid Aziz i, masj id megah yang memiliki ars itektur mozaik 
Persia dan dapat menampung ribuan j emaah. Di samping itu. ia j uga 
mendirikan perguruan Jama ' iyah Mahmudiyah. sebagai pusat pendidikan 
Is la m. Sementara untuk pendidi kan umum o leh Sultan Azis dibangun 
Sekolah HIS dan Sekolah Melayu. E LS (Europese Logare School) dan untuk 
anak-anak kcturunan C ina didiri kan Holland Chinese School atau H CS. 

Pada tahun 1926 Sultan Azis me nobatkan putranya Tengku Mahmud 
sebagai Sultan Langkat. Masa kepemimpinan Tengku Mahmud ini, ia ha nya 
meneruskan kebijaksanaan ayahnya dan memindahkan pusat keraj aan di 
Binjai serta membangun sebuah istana di sana hingga sampai masa 
kemerdekaan Indonesia ser1a masa .. Revolus i Sosial .. tahun 1946. ma ka 
berakhirlah Kerajaan Langkat menjadi daerah kabupaten. Pada masa sulta n 
Mahmud, kcsultanan Langkat hanya mcrupakan scbuah s imbol 
pe merintahan saja. semen tara Pemerintahan Bclanda te lah begitu kuat dan 
dalam mengendalikan semua kekuasaan dan kebijakan-kcbijakan yang 
banyak merug ikan masyarakat La ngkat. 

Sehingga pada tahun 1946, masyarakat Langkat mcm bumihang uskan 
kerajaan Langkat dan membunuh orang-orang yang dianggap ante k-antek 
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penj ajah . Dalam hal ini kc luarga kerajaan tak luput dari pembunuhan 
terscbut. Ada dua hal yang membuat masyarakat membakar istana-istana 
kcsultanan Langkat. pertama: Mereka bcranggapan bahwa kesu ltanan 
Langkat telah mendukung pemerintahan Belanda, dalam usaha penjajahan di 
Indonesia . Kedua; membakar istana-istana Kcsu ltanan Langkat. agar 
pemerintah Belanda tidak ml!nggunakan nya dalam mcmpertahankan diri dari 
para pej uang kemerdekaan. Begitu juga para pcjuang membakar sumur 
minyak di Pangkalan Berandan tahun 194 7 karena khawatir akan dikua ai 
oleh Belanda. 

Sejak Indonesia mcrdcka tahun 1945 sampai sekarang, Kesultanan 
Langkat diubah oleh pcmcrintah Republik Indonesia menjadi sebuah 
kabupaten di Provi nsi Sumatera Utara. amun sebagai langkah tetap 
mendaulatkan kebudayaan-kebudayaan etn ik, pemeri ntah tetap mempena
hankan unsur kesultanan hidup terns, namun sultan hanya sebagai pemangku 
adat. Termasuklah di Sumatera Utara ini yaitu Kesultanan Langkat. 
Ke ultanan Deli , Kesultanan Serdang. Kedatukan Batubara. Ke ultanan 
Asahan, Kesultanan Bilah, Kesultanan Panai, Kesultanan Kotapinang, dan 
Kesultanan Kual uh . Mereka diperkenankan mencruskan adat kerajaannya 
masing-masing dalam bingkai Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRI). 

3.6 Tarekat Naqsyabaodiyah di Besilam Langkat 
Kepenyairan Amir Hamzah, bagaimanapun didasari oleh gagasan

gagasan sufi, ya ng bertapak kuat di bumi Langkat. Am ir Han1Zah dalam 
menci pta dan menggubah syair-syairnya selalu mcngacu kepada apa yang 
di lakukan jamaah terekat ini , besena landasan-landasan religius yang 
menyertainya. Tentang kesepaduan (persebatian) Amir Hamzah da lam du nia 
sufi yang diekstcrna li sasikan ke dalam karya sastranya ini , diurai kan dengan 
jelas oleh Abdul ll adi W.M. sebagai berikut. 

·yatalah bahwa sajak-sajak Amitr Hamzah bukan sajak percintaan biasa. 
Kcpenyairan nya mempunya i pcrtalian dengnn tradi si sastra penuli s suli . Amir 
llamzah sendiri adalah anggota tarekat aksabandiyah. yang kemudian pindah ke 
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tard.at Qadiriah. Dalam tarekat ini dia dipilih menjadi sa lah seorang mursyidnya. 
Kaitan Amir dengan tasawuf bukan hal baru . Kak..:k Amir adalah anggota tarekat 

aksabandiyah yang menghibahkan tanab wakaf k..:pada Syekh Abdul Wahab 
Ro!..an untuk mcndirikan pesantrcn yang lengkap d..:ngan ribatnya. Pesantren 
tcr~cbut kini sangat 1-.esohor. yaitu Babussalam. tidal-. jauh dari 1\ lo.:dan (Abdul 
lladi \\'.H. 1996: 1-13 ). 

Dcngan demikian maka jelas pula bagi kita bahwa karya-karya sastra 
beliau tcrutama da lam bentuk sajak dilatarbelakangi oleh sastra sufi, tidak 
mutlak pui si romantik sebagai mana yang dikaji olch bcberapa penulis 
Melayu atau non-M clayu sendiri. 

Masyarakat Mclayu Langkat sebelum adanya Kcrajaan Langkat 
diketahui sudah beragama Islam, khususnya di wilaya h pesisir. Hal ini 
dikarcnakan wi layah Langkat yang berbatasan dengan daerah Aceh, 
membawa dampak bagi perkembangan agama I lam. Menurul Marco Polo. 
pada tahun 1292. telah ditemukan komunitas masyarakat Islam di \Yilayah 
Pasai dan pada abad ke-14 M, Islam telah bcrkembang di daerah pesisir 
timur umatera. Pada masa ini orang-orang mclayu bcrpcran besar dalam 
penycbaran agama Islam ke pe losok Nusantara , Begitu juga hubungan 
perdagangan dengan Semenanjung Malaya, membuat pengembangan r lam 
begitu pesat di kawasan ini . Dengan berdirinya Kerajaan Langkat ya ng 
didiri kan oleh pemcluk agama Islam maka Islam pun dijadikan sebaga i 
landasan hidup bagi masyarakat di wilayah terscbut. 

Kcrajaan Langkat terutama sete lah bcrpusat di Tanjungpura, 
menjadikan agama Is lam sebagai pedoman dan lcgitimasi terhadap 
kebijakan-kebijakan sul tan dan kerajaan secara umum. Masyarakat ya ng 
mayoritas beragama Islam da lam berbagai dinamika kehidupannya tclah 
mcnccnninkan peri laku keislama n yang kuat, walaupun di sana-sini masih 
terdapat kepercayaa n-kepercayaan peningga lan Hindu , animisme dan lain 
sebaga inya. Dalam hal ini. ibadah-ibadah praktis selalu dapat ditemukan 
dalam dinamika ma yarakat Langkat. seperti shalat berjamaah. mengaji di 
langgar. dan pengajian-pengajian agama yang banyak benemakan akidah 
dan tasall'uj. 
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Selanjutnya untuk mcndukung hal tcrsebut, maka sultan-sultan Langkat 
membangun ras i I itas- fasi I it as peribadatan, masj id-masj id yang megah dan 
indah bentuknya seperti Mesjid Azizi di Tanjungpura, rnasjid Raya Stabat 
dan Binjai serta beberapa madrasah yang dibangun untuk pendidikan rohani 
rakyat. Mengenai gaji-gaji guru dan pegawai (nazir) ma j id. demikian juga 
umuk pemeliharaan ged ung-gedung terscbut semuanya di tanggung oleh 
pihak kerajaan. 

Berkailan dengan hari -hari besar Islam, sepet1i pada bulan Ramadhan, 
maka kesul tanan Langkat mcmberikan bantuan-bantuan ke masj id-ma jid 
berupa makanan-makanan dan minuman bagi masyarakat yang 
melaksanakan shalat tarawih, witir dan tadarus sena memberikan bantuan 
berupa sedekah kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu ketika 
menjelang ldul Fitri hal ini mcnjadikan masyarakat selalu menaruh simpati 
kepada para sultan. karena pihak kerajaan begitu akti f dalam memberikan 
bantuan-banntan yang ber i fa t keagamaan. 

Dalam pcncrapan syariat Islam, Kcsultanan Langkat memiliki guru
guru agama yang sekaligus dijadikan sebagai penasihat sultan unruk dimi ntai 
pendapatnya berkaitan dengan permasalahan hukum Islam. Dalam si tem 
kehidupan masyarakat melayu, seluruh warganya terikat dengan adat Resam 
melayu. Adat ini sebagian be ar dipengaruhi oleh agama I lam. Maksudnya. 
kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dcngan yang diajarkan atau yang 
diatur dalam agama Is lam berangsur-angsur akan d ihi langkan. Jadi adat 
resam Melayu adalah adat dan kebiasaan masyarakat Melayu yang telah 
di islamisas i. Di suu. peran guru-guru agama cukup besar dalam 
menginternali sa i ni lai-nil ai Islam keda lam masyarakat Langkat. 

Dinam ik a keagamaan yang begitu kuat, dapat dilihat dengan 
keberadaan Babussalam sebagai pusat kegiatan Tarekat aqsyabandiyah. 
Yaitu pada masa sultan Musa berkuasa di Tanjungpura. Pusat tarekat 
tersebut muncul dan berkcmbang menjadi scbuah simbol keagamaan pada 
masa tersebut dan bahkan sampai saat ini . Pendiri Tarekat aqsyabandiyah 
di Langkat adalah Syaikh Abdu l Wahab Rokan Syaikh ini lahir dari keluarga 
yang taat beraga ma, ia mengaji di berbagai surau di Riau daratan dan pergi 
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belajar ke Mekah untuk menyambung pelajarannya di sana selama lima atau 
cnam tahun pada tahun 1860-an. Tarekat Naqsyabandiyah ini ak hirnya 
membawa pengaruh yang be ar di kawasan Sumatcra dan semcnanjung 
Malaysia. 

Tarckat a11inya secara etimologis adalah jalan. cara. gari s. kedudukan. 
keyaki nan, dan agama. Tarckat adalah jalan atau petunjuk dalam 
mclaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh 
Rasulullah Muhammad SAW. dan yang dicontohkan bcl iau serta dikcrjakan 
o leh para sahabatnya, tabiin. tahiit tabiin, 13 dan secara turun temurun sampai 
kepada guru-guru, ulama-ulama, seca~·a bcrsambung clan berantai hi ngga 
pada masa sekarang ini . 

Para pengamal tarekat memiliki alasan bukum yang kuat da lam 
mclaksanakan praktik tarekat. Bagaimanapun terdapat scmbi lan ka li da lam 
lima sural yang mcngandung i tilah tarckat. Di an taranya adalah scbagai 
berikut. 

( I) Q.S. An-Nisa': l68 

• :.1 · ~~-r ;.__Uj ._<.., · ~ i '~'· - i · :;. . ...,0i~ I 
r-~ .... _,...._ ~' J~ - ·· .;~ 

Artinya: 

1 
' Para sahnbnt abi Muhammad adalah orang-orang yang dek::n baik sccara sosial. 

budaya. dan religius dengan beliau tcnuama yang berjuang untuk ll:gak.nya agama ! ~lam d i 
muka bumi ini. Di ;mtara sahabat Nabi Muhammad adalah Abu Bakar Siddiq. mar bin 
Khallah, Usman bin Affan, Alibi Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, dan lain-lainnya. lsti lah tahiin 
dan tahiittabiitr adalah para ulama pcncrus ajaran-ajaran Rasulu llah Muhammad SAW. pada 
masa gcncrasi-gcncrasi sclcpas bc liau. 
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.'csunggullnya orang-orang yang kafu· dan melakukan kezaliman. Allah 
sckali-kali tidal-. akan mengampuni (dosa) mcrcka dan tidak (pula) akan 
menunjukkan ja lan kepada mercka. 

Dalam ayat ini istilah tarekat yang terdapat di ujung ayatnya adalah 
jalan yang seme tinya diberikan Allah kepada para hambanya yang diberi 
petunjuk. amun da lam ayat in i, jalan itu tidak diberikan kepada kaum kafir 
yang melakukan kczaliman. Bahkan mereka tidak akan diampuni dosa
dosanya. 

(2) Q.S. An- i a': l69 

- I' · i t'l -.. ;, .·. ··<· ~1 ''- ~i: : - _,_: · -- .. ; ~ t ';';7), - ~<U.J ~~·~~..., ~ J....; ~;7-~~I..T- ...0 ~~ .. ~... .J- - ..r . . 

Aninya: 
Mclainkan jalan kc neraka jahanam: mercka kckal di dalamnya sclama
lamanya. Dan yang demik.ian itu adalah mudah bagi Allah. 

Ayat-ayat lainnya yang berka itan dengan tarekat ini lihat lebih jauh: (3) Q.S. 
Thoha:63; (4) Q.S. Thoha:77; (5) Q.S. Thoha: I 04; (6) Q.S. Al-Ahqaf:30: 
(7) Q.S. Al-Mukminun: 17; (8) Q.S. Al-Jin: II ; (9) Q.S. Al-Jin : 16. 

Pendiri Tarekat Naqsyabandiah adalah Imam Had hrat Khwajah 
Khwajahgan Sayyid Muhammad Bahauddin aqshband AI-Bukhari AI
Uwa isi Rahmatullah · Alaih. Beliau dilahi rkan pada bulan Muharram tahun 
717 Hijrah bersamaan 1317 Maschi , yaitu pada abad ke 8 Hijrah bersamaan 
dengan a bad ke J 4 Masehi di sebuah perkampungan bemama Qasrul · Ari f'a n 
yang berdckatan dengan Bukhara. Asia Tengah. 

Ia menerima pcndidikan awal tarekat secara lahiriah dari gurunya 
Hadhrat Sayyid Muhammad Baba As-Sanm1asi Ralm1atullah 'Alaih. Beliau 
juga menerima rahasia-rahasia tarekat dan khilafat dari syek hnya, Hadhrat 
Sayy id Amir Kulla I Rahmatullah ' Alaih. Ia menerima limpahan faidh::: dari 

169 



Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alai hi Wasallarn. yang 
scterusnya diwarisi oleh Hadhrat Khwajah Khwajahga n ·Abdul Khaliq Al
Ghujduwani Rahmatullah ' Aiaih, yang Ielah 200 (dua ratus) tahun 
mendahuluinya secara uH ·ais~mh. 

Nama Naqsyabandiah mu lai terkenal di zaman lladhral Bahauddin 
aqshband Rahmatullah ·Alai h. Menurut Hadhrat Sycikh ajmuddin A min 

AI-Kurdi Rahmatullah · Alaih di dalam kilabnya Taml'irul Quluh bah\\'a 
nama Tarckal aqsyabandiah ini berbeda-beda mcnurul zamannya. 

Di zaman Hadhrat Sayyid ina Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu ' Anhu 
hingga kc zaman Hadhrat Syeikh Taifur Bin ' I sa Bin Abu Yazid Bustami 
Rahmalu llah 'Alaih dinamakan sebagai Shidd iqiyyah. Pada masa ini amalan 
khususnya adalah ::ikir kha.fi. 

Di zaman Hadhrat Syeikh Ta ifur bin ' lsa bin Abu Yazid Bustami 
Rahmalulla h · Alaih. hingga ke za man Hadhral Khwajah Khwajahgan ·Abdul 
Khaliq Ghujduwani Rahmatullah ·Alai h. tarekat ini dinamakan Taifuriyah. 
Tema khu us yang ditampilkan adalah cinta dan ma 'r[(ar. 

Kcmudian di za man Hadhrat Khwajah Khwajahgan 'Abdu l Khaliq 
Ghujduwani Rahmatullah ' Alai h. sehingga kc zaman Hadhrat Imam At
Tariqah Khwajah Muhanm1ad Bahauddin aqshband Bukhari Rahmatullah 
· Alaih. Tare kat ini dinamakan sebagai Khwajahganiyah. Pada zaman 
tcrsebut. larckat ini telah diperkuatkan dengan delapan prinsip asas tarekal 
yaitu: yad kard, bee gasyt, nigah dasyat, yad dw.yat, l!osh dar dam. na::ar 
bar qadam. sc4ar dar 1\'0tan, dan khahrat dar anjuman. 

Kcmudian pada zaman Hadhral Imam AI-Tariqah Khwajah Muhammad 
Bahauddin Naqshband Bukhari Rahmatull ah 'Alaih sehingga kc zaman 
Hadlual Khwajah 'Ubaidullah Ahrar Rahmatullah 'Aiaih, tarekat ini mulai 
lerkenal dcngan nama Naqsyabandiah. Hadhral Imam AI-Tariqah Khwajah 
Muhammad Bahauddin aqshba nd Rahmatullah 'Aiaih Ielah menambah tiga 
asas sebagai penambahan dari Hadhrat Khwajah Khwajahgan ·Abdul Khaliq 
Ghujduwani Rahmatu llah 'Alaih yaitu: wuqu( qalhi. II'IICJl!f 'adadi, dan 
\I'Uql!( ::amani. 
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Gambar 3.S: 
Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan Khalidy Naqsyabandy 

sumber: Kclompok Suti 1:3~., alam Langkm 

Dalam perjalanan mencapai kebenaran yang hakiki. terdapat dua kaidah 
jala n yang biasa dipcrkenalkan oleh para masyaikh ta rekat. yaitu tarekat 
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nc!f~ani ataupun tarekat rohani. Tarekat IU!fsani mengambil jalan pendekatan 
dcngan mentarbiyahka n (mengelola) nafi· dan menundukkan keakuan diri. 
Ncif.~ atau keakuan diri in i adalah s ifat ego yang ada dalam diri seseorang. 
,Va('> dididik bagi menyelamatkan roh dan jalan tarekat nafsani ini amat 
sukar dan berat karena sa/ik (pengamal tarekat) perlu melakukan segala yang 
berlawanan dengan kehendak najs·. Hal ini merupakan suatu perang jihad 
dalam diri seseorang mukmin. Jalan ini juga yang kemudian diapli kasikan 
Amir Hamzah dalam sastra yang diciptakannya melalui ridha Allah. 

Tarekat rohani sedikit lebih mudah di lakukan, dengan cara pada 
awa lnya roh akan disucikan tanpa menghiraukan tentang kcadaan nafs. 
Setelah roh disucikan dan telah mengenali hak ikat dirinya yang sebenar, 
maka na.f'> atau egonya dengan secara terpaksa akan menuruti dan mentaati 
roh. Demikian uraian tentang tarekat dalam Dunia Islam. Selanjutnya 
diauraikan biografi ringkas Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan KJJalidy 
Naqsyabandi . 

3.6.1 Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokao Khalidy Naqsyabaodi 
Salah seorang pemuka Tarekat Naqsyabandiah yang telah berjasa besar 

bagi petjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaao lahir dan batin adalah 
Syekh Abdul Wahab Rokan Al-KJ1al idi Naqsyabandi (18 1 1-1926). Beliau 
terkenal dengan panggi Ian Tuan Guru Babussalam Langkal. Pusaran 
aktivitasnya ada lah di Desa Babussalam, (kini berada di Kecamatan Padang 
Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara). la adalah murid dari 
Syekh Sulaima n Zuhdi, yang belajar kepadanya selama enam tahun di 
Mekah. 

Sekembalinya ke Indonesia, ia aktif mengajar agama dan tarekat di 
bcberapa kerajaan Islam. Di antaranya Kesultanan Langkat, Deli , Serdang, 
1\sahan, Kua luh, dan Panai di Sumatera Utara. Juga sampai ke Siak Sri lndra 
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Pura, Bengkal is, Tambusai, Tanah Putih Kubu d i Provinsi Riau. 
Keseluruhannya adal ah sebagai Kcsultanan Melay u yang bercorak Islam. 14 

Sampai sekarang murid-murid bc liau tersebar luas di Provinsi anggroe 
Aceh Darussalam. Sumatera Utara, Sumatera Barat. Riau. Sumatera Selatan. 
dan Sulawesi Selatan. Khal ifah-khalifah bel iau yang giat mengembangkan 
Tarekat Naqsyaband iah di luar negeri , telah bcrhasil mendirikan rumah
rumah suluk dan peribadatan di Batu Pahat Johor. Pulau Pinang. lpoh, 
Kelantan. dan beberapa ka,,·asan di Thai land. 

Menurut pendapat para ulama I lam, pada abad ke-2 1 ini terdapat -+I 
macam tarckat di Dunia Islam. Masing-masing mcmpunya i syekh, kaifiat 
zikir (tata cara berziki r mengingat Al lah), dan upacara yang berbeda. 

Syekh Abdul Wahab Rokan AI-Khal idi Naqsyaband i yang lebih dikenal 
dengan ebutan Tuan Gum Babussalam (Besi lam). adalah salah seorang 
ulama terkemuka dan pemimpin Tarekat Naqsyabandiah Babussalam 
Langkat. Sebahagian besa r hidupnya dihabiskan untuk menegakkan yiar 
agama dan kejayaan negara. Beliau telah mcmbuka dan membangan 
beberapa buah desa di Sumatra Utara dan Malaysia, dengan mendirikan 
perguruan, asrama latihan rohani , rumab ibadat, mushala dan langgar, ba lai 
kesehatan, asrama sosial, untuk menampung fakir miskin, yatim piatu serta 
gedung scrba gun a lainnya untuk kepentingan umum. M urid-murid dan 
khal ifah-khalifahnya hingga kini tersebar luas kesegenap penjuru baik 

14Pada masa sckarang ini. kesultanan-kesultanan Mclayu memil iki eksistensi dan 
polarisasi yang berbeda-bcda. sesuai dcngan di mana ia berada. Di Semcnanjung Malaysia. 
Kesultanan-kcsullanan Mclayu ini masih lestari dan kekal. karcna 1cgara •lalaysia adalah 
hcrdasar kcpada negara kerajaan. Para sultan memiliki kckuasaan penuh umuk memimpin 
kesultanannya. Kemudian secara musyawarah mufakat mercka memilih salah seorang sultan 
ini scbagai pcmimpin para sultan yang discbut dengan gclar Yang di-Pertuan Agong. dcngan 
masa jabatannya lima tahun seka li. Di Indonesia. kcsultanan-kesultanan Melayu hanyalah 
scbagai pcmangku adat dalam konteks 1cgara Kesanwn Republik Indonesia ( K.RI ). Di 
antara keslutanan-kesultanan Mdayu di Indonesia sampai ekarang i11i adalah Kesultanan 
Langkat. Kcsultanan Deli. Kesul tanan Serdang. Kcsultanan Asahan. Kcsultanan Kua luh. 
Kesultanan Kotapinang. Kesultanan Siak Sri lndrapura. Kesultanan Palcmhang. Kesultanan 
Kutai Kartancgara. Kesultanan Sambas. dan lain-lainnya. 
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didalam maupun d i luar negeri seperti Batu Pahat. Johor Bahru. Penang. 
lpoh. Kuala Lumpur di Malaysia, dan Thai land. 

Syekh Abdu l Wahab Rokan adalah Putra dari Abdul Manap bin 
Muhammad Ya in bin Maulana Tuanku llaji Abdullah Tambusa i. J ama 
kecilnya Abu Qasim. Tbunya bernama Arba'iah. Bersaudara empat orang dan 
sa lah seorang sa udara perempuannya bernama Seri Barat yang belar ll ajjah 
Fati mah, wafat dikampung Babussalam, disebelah makam Syekh Abdul 
Wahan Rokan . 

Tentang datangnya Syckh Abdul Wahab Rokan AI-Khalidi 
Naqsyabandy bcrsama gurunya Tok Ongku 1111 kc Tanah Langkat. 
hubungannya dengan Sultan Musa, tempat sufinya di Bcsilam, dengan jelas 
dideskripsikan olch Zainal Ari lin AKA sebagai berikut. 

S) el..h Abdul Wahab Rokan AI Khalidi al,.sabandi yang h:bih dikenal Tuan 
Guru Besi lam ( Babussalam) datang ke LangJ,.at at as pem1intaan Sultan Musa. 
Kehadiran Tuan Guru Besilam ke Langkat sangat memegang peranan penting 
bagi Sultan Musa dalam mernimpin Kerajaannya. yekh Abdul Wahab bin Abdul 
:vlanap bin M .. Yasin bin Maulana Tuanku llaji Abdullah Tcmbusai lahir di 
Kampung Danau Randu-Rantau Binuang Sakti. J egri Tinggi Kab. Rokan I lulu 
Riau pada tanggal 28 September 1811 M bersamaan 19 Rabiul Akhir 1230 f-1 dan 
,,afat pada 27 Desember 1926 bersamaan 21 Jumadi l Awal 1345 II pada usia 115 
tahun dan dimakamkan di komplck mcsjid Babussalam. Scmula ia bcrguru 
dcngan Syckh II. M. Yusuf asal Pagaruyung yang belakangan mcnjadi Murti di 
kcrajaan Langkat popu1er dcngan panggi lan Tok Ongku ketika wafat dimakamkan 
di belakang komplek makam Raja-raja Langkat di Mesjid A/it.i Tanjung Pura. 
Baik Tok Ongku maupun Tuan Guru Besi lam ini adalah wali Allah dan dianggap 
kerarnat. ·etclah mendapat izin dari gumnya Syckh M. YusuL beliau pun mcnuju 
tanah Arab unwk memperdalam pcngetahuannya di bidang Agama. Lebih kurang 
enam tahun lamanya beliau mcnuntut ilmu di Makkah beliau pun kembali ke 
tanah air untuk mcnycbarkan syiar Islam dan mengcmbangkan Tariqat 

aksabandi . Tariqad inipun mulailah berkcmbang dan banyak di antaranya 
pt!mbesar Kerajaan Melayu di umatera dan 1\ lalaysia il,.ut dalam tariqad 
'aqsabandi . Di antaranya adalah Sultan Musa. melalui ·) el,.h M. 1 ur ~alilh 

st!orang Ulama Langkat teman sejawat Syekh. Abdul wahab kctika di Mckkah. 
maka diundanglah beliau okh Sultan Musa untuk datang kc Langkat dan 
mcngcmbangkan Tariqad tcrscbut. Sclanjutnya Syckh Abdul Wahahpun 
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mc:ninggalkan tanah Kubu mcnuju Langkat dalam mcmcnuhi undangan Sultan 
Langkat. Sesampai di Langkat dc:ngan mengambil tcmpat didcsa Putri Gebang 
(sclingkar sekarnng) sebagai pusat pesantrcn Tariqad aksabandi untuk 
c:mentara. Sultan Musa bersama istri dan scluruh kcrahat istanapun aktif 

mc:ngikuti pengajian oleh Syckh Abdul Wahab. emula Syekh Abdul Wahab 
bclum menetap di Langkat bersifat sementara datang dan pulang dari Kubu Riau 
k..: Langkat. maka atas tawaran Sultan Musa maka pada tahun I !\75 M ( 1294 H) 
tawaran tersebut ditcrima Syekh Abdul Wahab scbanyak 150 orang pengikumya 
dan seluruh keluarga beliau mo:reka meninggalkan Kubu Riau kc Langkat. 
Scmula Sultan Musa menawarkan sebidang tanah di Desa Lalang Tanjung Pura. 
namun karena p.:rtimbangan Dcsa tersebut sudah mulai ramai dihuni penduduk. 
dimana pengaj ian itu perlu kekhusukan maka dipilihlah dacrahnya arah kchu lu 

ungai Batang crangan lebih kurang 5 Km dari Tanjung Pura dan diberi nama 
dcsa tcrsebut dengan Babusalam (Zainal Arilin, 2002:35-36). 

Tidak ada yang dapat memastikan tanggal kelahiran Syekh Abd Wahab. 
Sebahagian kalangan menyatakan beliau lahir pada tanggal 19 Rabiul Akhir 
1230 H atau pada tanggal 28 September 181 I di Kampung Danau Runda. 
Desa Rantau Binuang Sakti , Negeri Tinggi, Kecamatan Kepenuhan. 
Kabupaten Rokan Hulu, Provi nsi Riau. Menurut satu riwayat. beliau 
dilahi rkan pada I 0 Rabiul Akhi r 1246 H atau 28 September 1830 M. 
Ri\\·ayat yang kedua ini dianggap lemah karena menurut yang berkompeten 
usia beliau adalah kurang lebih 115 tahun. Sedangkan hari wafatnya ya itu 21 
Jumadi l Awal 1345 1-1 atau 27 Desember 1926 M. 

Kakek beliau adalah Haj i Abdullah Tembusai yang tekena1 sebagai 
seorang ulama bcsar dan sa leh dalam kehidupannya. Haj i Abdullah 
Tembusai memilik i beberapa orang istri. seorang di antaranya adalah putri 
dari Yang Dipertuan Kota Pinang. Kota Pinang kini termasuk dalam daerah 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara. Menurut catatan. 
Syekh Abdul Wahab yang dipcrbuatnya pada tanggal 10 Muharram 1300 H. 
anak cucu kakeknya. H Abdullah Tembusai berjum1ah 670 orang. 
Sebahagian besar berasal dari uku Melayu Besar. suku Batu Hampar, dan 
suku Me1ayu Tengah. 
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Ayahanda beliau Abdu l Manap mempunyai beberapa orang istri 
bcberapa di antaranya dikaruniai anak tetap i kesemuanya meninggal dunia. 
Setelah ayahanda beliau meninggal dunia. Abdul Manap mencruskan usaha 
dari alrnarhurn dan bcberapa waktu kernudian pindah kc Tanah Deli 
Serdang, mcnetap di kampung Kelambir. Bcliau kawin dcngan seorang 
wanita bernama Arba ' iah, putri Datuk Bedagai (Dagi) asal Tanah Putih. 

Syekh Abdul Wahab Rokan merupakan seorang ulama ya ng produkt if' 
dalam menyiarkan ajaran Islam dan Tarekat aqsyaband iah. Walaupun 
selain Tarckat Naqsyabandiah Syekh Abdul Wahab Roknn juga ada lah 
scorang pcnga nut Tarckat Samaniah. 

Di samping menyiarkan agama dan tarekat kc berbagai wilayah negeri. 
yekh Abdu l Wahab kcrap membuka perkampungan. Sepcrti pada tahu n 

1285 H ( 1869 M), dalam usia 58 tahun beliau membuka sebuah kampung di 
wilayah Kubu, yang dinamainya Kampung Mesjid. Kampung 1111 

dijadikannya pangkalan atau basis bagi usaha usahanya menycbarkan agama 
ke daerah-dacrah sekitarnya. Seperti ke Kualuh. Panai. Bilah. Kota Pinang. 
Kabupaten Labuhan Batu. Dumai. Bengkalis. Pekan Baru. dan ungai Ujung 
Malaysia. Di daerah Kualuh, Labuhanbatu, beliau juga membuka kampung 
baru pu la dengan nama Kampung Mesjid pada tahun 1873 M ( 1292 H). Dari 
Rokan . mcnyusur pantai timur Sumatra sampai ke utara kemudian 
mcluaskannya sampai kc daerah Langkat. 

Bera"val dari kepulangan ternan seperjalanan Syekh Abdul Wahab ya itu 
Syekh Muhammad Nur Batubara ya ng kembali kc Asahan dan pada tahun 
1292 pindah ke Tanjungpura, Langkat. Pada masa itu kcrajaan Langkat 
dipimpin olch Sultan Musa AI-M uazzamsyah gclar pangeran lndra Diraja 
Amir Pahlawan Sultan Aceh. Ayahhandanya bernama Sultan Ahmad, raja 
kctujuh mcmcrintah Kcrajaan Langkat, berasal dari Siak Scri lndra Pura. 
Kira-kira 400 tahun yang lalu, sultan-sultan yang memcrintah di dacrah 
Langkat. telah mernelihara guru-guru agama. 

Pada rna a in1 salah sahl putra Sultan Mu a yang diharapkan akan 
dapat rnenggantikan beliau jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Hal ini 
sangat mcmuku l bati n Sultan sehingga beliau meminta nasehat kepada 
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Syekh H. Muhammad Nur yang mcnganjurkan agar sultan bese11a istri 
bersuluk kepada Syekh Abd ul Wahab. Sehingga pada waklu itu baginda 
menyediakan sebuah rumah di Gebang Desa Putri untuk tempat bersuluk. 

Syekh Abdul Wahab beberapa kali mengunjungi Sultan Musa ke 
Langkat atas pcrmintaannya sehingga pada kunjungan Syekh Abdul Wahab 
yang ketiga ka linya ke Tanah Langkal mendapalkan tawm·an dari Sultan 
Musa agar suluk dilaksanakan di Kampung Lalang kira kira I ki lometer dari 
Kota Tanjungpura. Akan tetapi menurut pertimbangan tuan guru tempat 
ter ebut kurang sesuai dan memohon agar diberikan sebidang tanah untuk 
perkampungan, dimana ia dapat beribadah dan mcngajarkan ilmu agama 
dengan leluasa. Sultan Musa AI -M uazzamsyah pada waktu iru juga dengan 
di aksikan oleh anggota anggota rombongan mcwakatkan scbidang tanah 
yang dikehendaki oleh Tuan Guru. Tepatnya tanggal 15 Syawal 1300 H 
berangkarlah Syrekh Abdul Wahab dengan keluarga dan murid-mmidnya 
yang berjumlah 160 dengan 13 buah perahu pindah dengan resmi dan 
mcnamakan tempat tersebut dengan nama Babussalam. 

Pembangunan pertama yang dilakukan di Babus alam adalah 
mendirikan sebuah madrasah (mushola ) tempat sho lat bagi laki laki dan 
wanita. Cara pembangunan ini adalah sesuai dengan ajaran Islam. di mana 

abi Muhammad SAW. mu la-mula Hijrah ke Madinah (622 M). 
membangun ti ga proyek besar yaitu : 1. Mcmbangun Mcsjid sebagai 
lambang pembangunan mental sp iritual. 2. Menja lin rasa persaudaraan 
antara golongan anshor dan muhajirin sebagai lambang pembangunan sosial 
ekonomi. 3. Mcmpermaklumkan lahirnya negara Islam denga n ibu kotanya 
Madinah. konstitusinya AI-Qur· an dan Hadist. sebagai lambang 
pembangunan dalam bidang politik. 

Luas mushola ini I 0 X 6 depa, diperbuat dari kayu kayu yang 
sederhana, dipergunakan selain tempat salat dan mengaji, juga tempat 
me lakukan kegiatan kegiatan ibadah lainnya. Sampai kini musho la tersebut 
tidak pernah di sebut orang dengan mesjid atau mushola akan tetapi lebih 
terkcnal dengan sebutan madrasah atau mandarsah menurut dia lek 
Babussalam. 
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Ki tab ki tab yang pcrnah diterbitkan. hasil pcrcetakan Babussalam ini 
antant lain : I. Soal jml'ab, sebanyak I 000 ekscmplar. 2. Aqidul Jman. 
sebanyak I 000 ckscmp lar, 3. Sifat Dua Puluh , sebanyak 1000 ckscmplar, 4. 
Nasi hat Tuan Cum , scbanyak I 000 ckscmplar. 5. Syair Nasilwtuddin, 
sebanyak I 000 ekscmplar. 6. Berkelohi rlbu Jalwl. scbanyak 500 ckscmplar. 
7. Pemwlaan Duni dan Bumi. scbanyak 500 ekscmplar. 8 . . -/dalm:: Zc11u·ain 
(rldah Suomi Jsu·i). scbanyak 500 eksemplar, 9. Datil yang Cukup. ebanyak 
500 ckscmplar, I 0. da n lain lain. 

Sayangnya, buku-buku tersebu t tidak ada lagi dewasa in i. Bcrpuluh
puluh orang buroh beketja pada percetakan in i. Dcngan pcrantaraan 
penerbitan penerbitan scpcrt i bro ·ur-brosur atau siaran-siaran lainnya. makin 
tersiarl ah nama Babussalam ke mana-mana. Hubungan persahabatan dcngan 
pemimpin-pcmimpin Islam di bcrbagai negara tambah crat pula. 

Dalam dunia pcrgcrakan. Tuan Guru Syek h Abdul Wahab juga tida k 
sediki t mcmainkan penman. Sekalipu n tidak akt ir mcmimpin sesuaru partai 
atau csuatu gerakan nasional. secara langsung akan tetapi usaha usaha kc 
arah it u. sangatlah giatnya. Pada tahun 191 3 ( 1332 H) diutusnya suatu 
delegasi kc musyawarah Sarikat Islam di Jawa. Anggota delegasi terdiri dari 
putra-putranya. Pakih Tuah, Pakih Tambah, dan scorang tokoh bcrnama H. 
ldri s Kclantan. 

Pak ih Tuah dan Pakih Tambah langsung mcngadakan pcmbicaraan 
dcngan II.O.S. Cokroaminoto dan Raden Guna\\·an dan lain-lain pemimpin 
gerakan pada masa itu di Jakarta, Solo. dan Bandung. Delegasi ini dibcri 
ntgas untuk mengadakan hubungan dcngan pcmipin-pemimpi n pcgcrakan 
nasional itu. supaya dibenarkan mcndirikan cabang Serikat Islam di 
Babu salam. Pemim pin pusat Serikat Islam yang menjelma mcnjadi Partai 
Scri kat Islam indones ia. menyuruh mcrcka mengadakan hubungan tcrlcbih 
dahul u dcngan pcrwak ilan PSH eli Mcdan. yairu M. Samin. 

Sckcmba linya dari Jawa, ma ka diadakan pc rtcmuan dengan M. Samin 
dan beberapa orang tokoh tokoh lainnya Grand Hotel Mcdan (sekarang 
Hotel Garuda). Scbagai hasil dari pcrtcmuan ini. dibcnarkanlah bcrdirinya Sl 
cabang Babussalam. di ba\\'ah pi mpinan H. Idri s Kclantan. dcngan sekretari s 
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Hasan Tonel. Anggota-anggota pengurus lainnya terdiri dari Pakih Tuah. 
Pakih Tambah. Pak ih Muhammad. H. Bakri , dan lain lain. Pcnyumpahan 
(bai 'ah) dilakukan langsung o leh H. ldris Kclantan. Tuan Guru Syckh Abdul 
Wahab bertindak sebagai penasehat. 

Sejak pindah ke Babussalam pada tabu 1300 H. Tuan Guru telah 
membagi bagi tugas di an tara anak-anak dan jamaah nya pada tahun pcrtama 
membangun kampung ini, Tuan Guru menunjuk waki lnya dalam 
pembangunan madrasah, rumah suluk dan menghadap Sultan Langkat 
kepada II. Abdullah Hak im. Pada masa itu putra putra Tuan Guru bc lum ada 
yang dewasa. Pada tah un 13 13 H. yang mcnjadi Imam di kampung 
Babussalam adalah scbagai berikut: I. H. M. Sa.id Kelantan. 2.H. 1. Am in 
Kota lntan. 3. H. M. Za in Kubu. Menjadi Bilal: I. Bilal Muhammad urdin 
Tembu a i, 2. M. Arsyad Kampar, 3. Usman Tembusai. 

Pada tahun 1327 II , rnenjadi Imam: I. H. Abdul Fattah, Menantu Tuan 
Guru. 2. H.M. Said. menantu Tuan Guru. 3. H. Harun. anak Tuan Guru. -L 
Abdul Kahar. anak Tuan Guru. 5.Pakih Yazid, Anak Tuan Guru. 6. Hasan. 
menantu Tuan Guru ,?. Pakih Muhammad. menantu Tuan Guru 

Adapun yang mcnjad i bi lal ( 1327 H): l. M. uh bin H. Ibrahim 
Serdang, 2. M. Saleh Kola lntan, 3. Ahmad Tembusai. Pada tahun 1340 H, 
menjadi bi lal : I, Abdul Rasyid Tembusai 2. Thal ib Mandai ling. 3. Ahmad 
bin Harun. 

Pada tahun 1315 H. H Yahya dipercayakan melakukan pckerjaan 
peketjaan penting di Babussalam. Pada tahun 1322 H, H. Abdul Jabbar 
rnewaki I i tuan Guru dalam segala urusan masyarakat. Pad a tahun 1324 H. 
Abdul Jabbar ditetapkan menjadi kepala kampung. 

Pada tahun 1327 H. Tuan Guru menyatakan kepada ana k-anaknya 
bahwa ia telah tua. hanya dapat beri badat saja lagi. Karena itu untuk 
membangun kampu ng Babussalam ini di tetapkan: I. H. Abdu l Jabbar 
menjadi kepala kampung. 2. H. Harun , H. Abdul Fattah dan H.M.Nur, 
mcngajar Qur·an dan kitab kitab agama. 

Pada tahun 1328 H. H. Harem diutu ke Panai. Kota Pinang. dan Kubu. 
H.M. ur ke Minangkabau dan Perak (Ma laysia). H. Abdul Fauah. ke 
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Mekah, H. Bakri ke Tanah Putih , Rambah, Kepenuhan, Singapura dan Batu 
Pahat (Malaysia). 

Pada tahun 1335 H, Sultan Abdul Aziz Abdu l Jalil Rahmatsyah 
mempersilakan Tuan Guru mengajar di dalam lstana Daml Aman 
Tanj ungpura. seminggu seka li . ya itu setiap hari Ahad. Hadir pada pengaj ian 
ini pembesar-pembesar kerajaan. datuk-datuk, dan tokoh-tokoh masyarakat. 
Biasanya lllan guru memberi kan ceramah agama itu mcmakan waktu sekitar 
dua jam. Selesai pengajian bil al pun azan Ialu semua hadirin salat Zuhur 
denga n be1jamaah dan makan bersama. Kadang-kadang hadir juga pada 
pengajian ini Sultan Siak, Sultan Johor, Raja Panai , Asahan, Perak, dan lain 
lain. 

Pada tahun 133 7 H, harga beras naik. Kehidupan rakyat sulit. Di dalam 
1 egeri Langkat. sekati beras (6 ons) berharga 22 sen. Satu gantang padi 
berharga 14 rupiah. Sultan Aziz sebelum pengajian dimulai meminta kepada 
Tuan Guru Syekh Abdul Wahab supaya mendoakan semoga harga beras 
turun dan rakyat senang. 

Pada masa itu Siam menghentikan ekspor berasnya. Di Eropa, lnggri s 
dan ncgeri Belanda, sekati beras berharga tiga rupiah dan sepikul berharga 
tiga ratus rupiah. Di Jepang sekati beras seharga empat puluh sen. Kenaikan 
harga beras ini. adalah akibat dari perang dunia pertama. 

Barulah pada tahun 1339 H. harga beras dunia menj adi turun. Pada saat 
harga beras membumbung tinggi. Sultan Abdul Az iz mengumumkan siapa 
yang tiada mampu membeli beras. dipersilakan mengaj i Qur·an membaca 
Qui 1/ua//ahu Ahad atau membaca shalawar di mesjid Aziz i Tanjungpura. 
Baginda sendiri menjamin kchidupan mereka. Baginda terkenal dem1awan, 
setiap tahun berzakat empat puluh ribu rupiah. Pada setiap 27 Ramadan 
mengadakan jamuan besar, berscdekah, kadang-kadang sampai scpuluh ribu 
rupiah dan kadang-kadang sampai lima belas ribu rupiah. 

Pada 13 Rabiul Awal tahun 1320 Hijriah, Sultan Abdul Aziz 
menclirikan sebuah mesj id Raya di Tanjungpura. dinamainya dengan Masjid 
Azizi. Banguna1U1ya dapat menampung ribuan jamaah. Sampai kini masjid 
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itu masih bcrdiri dcngan mcgahnya, mcnjadi kebanggaan bagi daerah 
Langkat. 

Pada tahun 133 I H, baginda mendirikan pcrkumpulan agama yang 
bernama Al-.lamiatul ,\Jahmudiah Litho/ahil Klwiriah. Atas usaha baginda. 
didirikan scbuah madrasah agama di bckas istana almarhum ayaha ndanya. 
Sultan Musa AI-Muazzamsyah dengan nama Madrasah Maslurah. Tidak 
lama kemudian dijadikan tcmpat pengajian tingkat tsanaH·(mfl. dcngan 
nama Madrasah Aziziah. Madrasah Mas lurah dan madrasah Aziziah ini 
tcrkenal pada za mannya karena banyak mcnghasilkan al umni yaitu al im 
ulama dan ccrd ik pandai yang terkenal. 

Tuan guru mcmimpin Kampung Babussa lam dcngan aman dan makmur 
dan pengaruhnya semakin besar. Melihat kcbcsaran itulah kerajaan Belanda 
yang berkuasa pada masa itu merasa curiga dan khawatir tcrhadap dirinya. 
Syckh Abdul \.Vahab merupakan binrang yang ccmcrlang da lam Kerajaan 
Langkat. Karcna itulah pada tanggal I Jumadi l Akhir 1341 H ( 1923) A isten 
Residen va n Akcn bcrsama Sultan Abdul Aziz Jalil Rahmatsyah 
mcnghadiahkan scbuah bintang kehormatan tcrbuat dari emas kcpada bcl iau. 
Asistcn Rcsidcn La ngkat itu sendiri melckatkan bintang cmas tcrscbut ke 
dadanya. Scbclum itu Sultan Abdul Azi z Ja lil Rahmatsyah Lelah mcmbcrikan 
scj umlah uang pada tuan guru untuk mcmbcli sepersalinan paka ian yang 
akan dipakainya scwaktu menerima bintang kehom1atan itu. Upacara 
bcrlangsung di madrasah besar. dengan di saksikan 1ibuah hadirin . Yang 
mcmcnuh i ruangan itu. Syekh Abdul Wahab duduk di tcngah-tengah 
mcnghadap kib lat. 

Sebaik bintang iru diterimanya. ia pun mcnyatakan dcngan tcgas. 
kcpada wakil pcmcrintah yang menyematkan bintang ilu . supaya 
menyampaikan pcsannya, agar raja Bclanda memeluk agama Islam. 
Pcmbcrian bintang itu tidak lah mcnggcmbirakan beliau. dan tidak pula 
mcmbuat bcliau mcnjadi congkak. Bintang itu hanya bcbcrapa waktu saja di 
tangannya. kem udian di serahkan kcpada ul tan Aziz sampai \\'afatnya. 
bintang itu berada di tangan Sultan Langkat. 
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Tuan-tuan Guru Be ilam Langkat 
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3.6.2 Para Tuan G uru di Besilam 
Silsilah Tarekat Naqsyaband iah yang sampa i kcpada Syekh Abdul 

Wahab Rokan AI-Khalidi Naqsyaband i ( 18 11-1926) menurut H. Ahmad 
Fuad Said dalam tulisannya sejarah Syekh Abdul Wahab Tuan Guru 
Bau alam. adalah ebagai berikut. I. abi Muhammad SAW.: 2. Abu Bakar 
Sidd iq R.A.: 3. Salman AI-Faris i: 4. Qasim bin Muhammad: 5. Imam J a·l~u· 

Shadiq: 6. Abu Yazid Bustami. nama lengkapnya Syekh Abu Jazid Thai rur 
bin I a bin Adam bin Sarusyan AI-Busthami: 7. Abu Hasan Ali bin Ja·rar 
AI-Kharqani; 8. Abu Al i AI-Fadhal bin Muhammad AI-Thusi AI- Fannadi: 9. 
Abu Ya"kub Yusuf AI-Hamdani bin Aiyub bin Yusur bin Husin : I 0. Abdul 
Khaliq AI-Fajduwani bin Al-lmam Adul Jamil : II . Arif AI-Riyukuri : 12. 
Mahmud AI-Anjiru ai-Faghnawi: 13. Ali AI-Ramituni. terkena l dcngan 
Syckh Azizan; 14. Muhammad Baba As-Samasi: 15. Amir Kul ai bin ayid 
Hamzah: dan 16. Bahauddin aqsyabandi. 

Kemudian silsilah tersebut berkelanjutan sampai kepada Syekh Abdul 
Wahab Rokan AI-Khalidi aqsyabandi. Scsuai dengan ijazah yang diperolch 
beliau dari gurunya Syekh Sulaiman Zuhdi sesudah bersuluk selama 6 tahun 
di Jabal Ahi Kub is, Mekkah, maka silsil ah tersehul adalah sebagai heri kut: 
17. Muhammad BukharL 18. Ya 'kub Yarki ll ishari: 19. Abdullah 
Samarkandi (Ubaidul lah): 20. Muhammad Zahid: 2 1. Muhammad Dan\ is: 
22. Khawajaki: 23. Muhammad Baqi: 24. Ahmad Faruqi: 25. Muhammad 
Ma"shum: 26. Abdullah Hindi: 27. Dhiyaul Haqqi: 28. Ismail Jam il 
Minangkabawi: 29. Abdullah Afandi: 30. Syekh ulaiman: 3 1. Sulaiman 
Zuhdi : dan32. Abdul Wahab Rokan Al-Khal idi aqsyabandi. 

Dengan demikian jc las lah bahwa Jatar bclakang budaya lclayu 
Langkat, lingkungan istana di ka langan para bangsawan, pendidikan Barat 
a la Belanda, dan madrasah cara Melayu Islam, dan tentu saja lingk ungan 
sufi . membentuk karakter pribadi Amir Hamzah. Karakter ini tercermin 
ecara implisit dan eksplisi t dalam karya-ka rya sasrranya juga dalam 

perjuangannya. Kaitan antara Amir Han1Zah dcngan dunia sufi ini dapat 
di lacak dengan je las balnva ia saat hidup dan tinggal di Langkat sekolah 
dalam Maktab Putih yang guru-gumnya berasal dari lingkungan Tarcka t 
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aqsyabadiyah Babussa lam Langkat. Atokndanya pun yai tu Sultan Musa 
acla lah anggota dari tarckat ini , yang cliturunkan kepada ayahnya Tcngku 
Muhammad Acl il , dan kemudian kepada beliau yang sangat meminati 
buclaya dan sastra. yang di dalam tarekat ini juga dienkulturasikan. Unsur 
Islam Melayu itu da lah tarekat aqsyabancliyah eli Langkat ini. salah atunya 
diccrminkan clalam Munaj at, ya itu prakt is kcagamaan berupa doa yang 
dilagukan memakai puisi-puisi tradis ional Me layu setta melodi yang khas 
Mclayu pul a. Munajat ini diciptakan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. 
/11/unajat 1111 masih terus dienkulturas ikan oleh kelompok Tarekat 

aq yabadiyah Besi lam Langkat ini. 15 

Tuan Guru I 

Tuan Guru II 

Tuan Guru Ill 

Tuan Guru IV 

Tuan Guru V 

Tuan Guru VI 

Tuan Guru VII 

Tuan Guru VIII 

Tabel 3.5: 
Para Tuan Guru Besi lam Langkat 

: Syekh Abdul Wahab Rokan AI Kholidi Naqsyabandy 
Menjabat dari tahun 1300-1345 H atau 1880-1926 M 

: Syekh Yahya Afandi 
Menjabat dari tahun 1345-1351 H atau 1926-1932 M 

: Syekh Abdul Manaf 
Menjabat dari tahun 1351-1354 H atau 1932-1935 M 

: Syekh Abdul Jabbar 
Men jabal dari tahun 1354-1360 H atau 1935-1942 M 

: Syekh Muhammad Daud 
Menjabat 1360-1361 H atau 1942-1943 M 

: Syekh Fakih Tambah 
Menjabat dari tahun 1361-1392 H atau 1943-1972 M 

: Syekh Abdul Mu"im 
Menjabat dari tahun 1392-1401 H atau 1972-1981 M 

: Syekh Maddayan 

15Selama La hun 20 12 sampai 2013. penulis hersnma mahasiswa magister Pcnciptaan dan 
Pl!ngkajian Scni . Fakultas llmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. yai tu Wiwinsyah 
Nasution. mclakukan kajian tcrhadap kebcradaan 1111/lltljut dalam Tarckat aqsyabandiyah 
Bcsi lam Langkat ini. 
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Tuan Guru XI 

Tuan Guru X 

Menjabat dari tahun 1401-1406 H atau 1981-1986 M 
: Syekh Anas Mudawar 
Man jabal dari Ia hun 1406-1418 H atau 1986-1997 M 

: Syekh Hasyim AI Syarwani 
Menjabat dari tahun 1418 H atau 1997 M sampai dengan sekarang 

Sumb..:r: Kclompok Ta'a" uf 1'-:aq~yaband iyah Bc~ilam Langkat. 20 I ~ 

3.7 Sastra Lisan Melayu Sumatera Utara 
Dalam mcnciptakan karya-ka1y a sastTanya. bagaimanapun Amir 

Hamzah bcrdasar kcpada sastra Melayu di Sumatcra Timur. yang menjadi 
Sumatera Utara sckarang. Sastra Mclayu Sumatcra Utara ini umumnya 
diwari skan sccara lisan. dari san1 gcncrasi ke genrasi bcrikutnya. Ayah Amir 
Hamzah juga ada lah seorang yang mcminati sastra trad isi :VIcla_, u. dan selalu 
mcngadakan pcrsembahan sastra di kediamannya. Segala akri' itas 
kesastraan ini kcmudian direkam dalam benak dan mcmori Amir Hamzah 
ketika masih kccil lagi, kcmudian cliintemalisas ikan nya eli clalam pikiran, 
dan kcmudian mcnjadi minat utamanya dalam meng isi hidup yang diberi kan 
Allah kcpada bcl iau. Kel ak mclalui sastra inilah bcliau be1juang dalam 
konteks menegakkan bangsa Indonesia. Dunia Mdayu. dan mcmbentuk 
masyarakat madani da lam lindungan Al lah. 

Masyarakat Mclayu el i Sumatcra Utara memiliki karya sastra lisan dan 
tul isan, atau juga ccrita rakyat (folklor). yang terdiri da ri jcnis mite. legcnda 
dan doogcng. Mite (myth) adalah bahagian dari folklor (ceri ta rakyat). Dari 
bcnntk atau genre fo lklor, yang pa ling banyak diteliti para ahli fo lklor ada lah 
cerita prosa rakyat. Menurut Bascom. cerita prosa rakyat bisa dibagi kc 
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dalam riga golongan bc. ar. yai w: ( I ) mire. (2) lcgcnda. dan (3) dongcng. 
Mite mcrupakan ccrita prosa rakyat yang dianggap benar-bcnar tcr:jadi scrta 
dianggap suci olch yang cmpunya ccrira. Mite ditokohi para dcwa atau 
makhluk setengah dewa. Pcristi wa tcl:jadi di dunia lain. atau di dunia yang 
bukan scpet1i kita kenai sckarang. dan tct:jadi pada masa lampau . Lcgcnda 
ada lah prosa rakyat yang mcmpunya i ciri-ciri yang mirip dcngan mite. yaitu 
dianggap pernah bcnar-bcnar tct:jadi. tetapi tidak di anggap suci- namun 
lcgcnda ditokohi o lch manusia. mcski kadangka la memiliki s ifa t-s irat luar 
biasa. dan sering juga clibantu makh luk-makhluk ajaib. Tcmpat tctjadinya 
aclalah di dunia scpcrti yang ki ta kenai sckarang. waktu tct:jadinya bclu 
begitu lama. Dogeng adalah prosa rakyat yang tidak dianggap bcnar-bcnar 
tet:jacli olch yang cmpunya ccrita. serta tidak tcrikat oleh waktu dan ruang 
(.lames Danandjaja. 198-U0-5 1 ). 

Sebagai hasi l kebudayaan tradisional. karya sastra yang terdapat dalam 
kcbudayaan masyarakat Mclayu Sumatera Utara mcntpakan khasanah 
kebudayaan bang a. Dalam karya sastra ini tcrsirat dan tersurat ga mbaran 
mengenai kchidupan masya rakat Melayu Sumatera Utara. Gambaran tcntang 
kehiciupan int ant(l ra lain hcrupa: (a) kcmampuan herhuat kchaikan dan 
kcbaj ikan menurut norma budaya Mclayu; (b) kcsctiaan pada norma-norma 
dan aturan budaya Melayu: (c) sopan sanllln dan etika mcnu rut budaya 
Melayu; (d) rendah hati; (c) patuh dan taat kcpada orang tua dan adat; (I) arif 
dan bijaksana, dan (g) tcguh mcmcgang amanah , dan lain-lainnya. 16 

1''Dalam kaj ian-kaj ian k.:ilmuan. ni la i-ni lai budaya yang clipandang baik da lam s.:buah 
komunitas manusia ini lazim dis.:bul d.:ngan kcarit"an lokal (local ll"isdom) . l3crbagai k.:aril\tn 
lokal terdapal dalam sctnua kchudayaan ..:lni k eli scluruh dunia. termasuk eli usan tara ini. 
Kcarifan lokal ter~ebut ~cbcnarn~ a adalah kcbijaksanaan yang tclah digari~t..an adat 
bcrda~arkan rcspon-rcspon masyaral..at dalam mcnghadapi tanlangan alam. K..:arit:m lot..al ini 
ada pula yang bcr. ifat unh..:r~al. namun ada pula yang bcrsi fat partikular. Dalam kom..:k~ 
Sumatcra Ctara misalnya. tcrdapat 1..-:ari fan lokal yang discbut dalilum nalofu ( D'\;T) pada 
masyaral..at :'\ landailing-.\ngkola. yaitu m.:mbagi tiga kelompok manusia bcrda~arl..an 
hubungan darah dan perk a" inan. yang po:.is iny a bisa bcrgantian tcrganrung kont..:l..' upa~:ara 
adat. Kctiga golongan tcr:.cbul adn lah: (a) saudara ~atu klcn atau marga yang di,..:but 
kafumggi atau suh111: (b) pihnt.. pcmhcn bt..:ri yang di~cbut mora. dan (c) pihak pcncrima i:.tri 
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il ai -ni lai gambaran kehidupan ma yarakat Mclayu Sumatera Utara 
yang terdapal da lam karya sastra perlulah diu ngkapkan. dikaji. digali. dan 
diketahui olch masyarakat pendukungnya. Dengan demikian gambaran 
kehidupan dan sistem berpikir masyarakat Mclayu Sumatera Utara tidak 
hanya sebagai nilai budaya saja, tetapi sangal berguna bagi kehidupan 
masyarakal Melayu Sumatcra Utara di masa kini , ya ng tidak lerlepas dari 
nil ai-nila i budaya nenek moyang orang-orang Mclayu. Tcrmasuk juga yang 
diperjuangkan Amir Hamzah yai111 meneruskan ni lai-nil ai lradisi Melayu 
menuju Indonesia merdeka, dan mengolahnya dengan berbagai peradaban 
dunia. 

Sebagai bukti kultural, pada masa sekarang rnasih dijumpai budaya 
tradisi li sa n dan tulisan masyarakat Melayu Surnatera Utara dalam bentuk 
pantun dan syair yang menceritakan ki sah hidup clan kehidupan masyarakat 
Me layu umatera Utara. Ada j uga karya-katya ·astra yang telah dibukukan 
eperti: Hikayat Si .\;/iskin. Hikayat Iskandar Zulkarnain. Hikayar Hang 

Tuah. Te1jadinya Bukit Tinggi Raja. Datuk ,\ /egang. Lubuk Pakam .. -l sal 
.\Jula ?ameli Cermin. dan lain-l ain. Ka rya-katy a sa tra ini umum pula 
disampaikan dengan media melodi (syair. gurinclam, atau nyanyian Melayu). 

Terciptanya karya sastra senanti asa mencerminkan latar belakang 
sosiobudaya, scbagai gambaran kehidupa n masyarakat tempat karya itu 
di tuturkan. Dengan demik ian karya sastra in i jelas ticlak terlepas dari 
konvensi artisti knya. Sastra yang tidak ditul is pada suatu kurun waktu 
tertentu, langsung berkaitan dengan norma-norma clan adat-istiadat zaman 
itu. Sastra sccara tradisional mcnurut kemampuannya agar bisa 
menyenangkan dan mengajarkan kcpada para pembaca atau pendangar. 
Sastra mesti lah memberi kesan kepada pembaca, berhubungan dengan 
ma alah-ma alah emosional. sehingga ambi l membaca karya sasrra 

yang discbut mwk hom. Ketiganya dipandang sebagni "'kduarga bcsar ... dan apabila t.:rjadi 
pc.:rsclisihan kcrabat disek saikan dcngan cara mu~y;m arab mufakat. berdasarkan kearifan 
tradisionalnya. yang dijiwai filsafat hidup cpc.:rti cinta yang uni\ersal (ho/ong). 
kcgotongroyongan ( 'mumtwn sapartahian). dan lain-lainnya. 
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masya rakat pcmbaca dan pendcnga rnya dapat meni lai langsung karya sastra 
sebagai ccrminan kehidupan sosia l cscbuah masyarakat. Melalui membaca 
karya sa tra maka dapat difa hami makna-makna yang tersembunyi di 
dalamnya. J ikalau ditinj au dari sudut strukturnya, maka karya sastra itu 
haruslah di kaji da lam konteks Jatar belakang konvensi-konvensi artistik dan 
estetika dan menempakannya dalam kerangka kesedaran pencipta atau 
pengarang dan penikmatnya (Mukarovsky. 1978:4). 

Adapun ka1ya-ka1ya sastra yang terdapat di dalam kebudayaan 
masyarakat Melayu di Sumatera Utara adalah sepert i yang diuraikan beri kut 
ini. ( I) Katya sastra yang bcrbentuk legcnda: (a) Datuk lvlegang: (b) 
Te1jadinya Bukit Tinggi Raja: (c) rl.wl .\1/u/a Pantai Cermin: (d) Pennata 
Bertuah dari Serdang Putih: (c) Luhuk Pakam atau Lubuk Pualam: (f) rlsal 
,\;fu/a Te1jadinya Danc111 Laut Todor. Syair ?uteri Hijau. dan lain-lain . (2) 
Ka1ya sastra bcrbent uk mite: (a) Sumpah Sakti Suku i\1/e/ayu: (b) Tuai 
dengan Tt!iuh ?uteri dan lainnya. (3) Ka1ya sastra bcrbentuk fabel: (a) 
Kucing dengan Harimau: (b) Ular Pior dan Ulor Teclung: (c) Kuau dengan 
Gagak dan lain-lain. (4) Selain dari karya sastra di atas, dij umpai pula karya 
sastra bcrbenn1k puisi nyanyian rakyat. yang sering dikategorikan sebagai 
senm1dung atau sinandung, tcrdiri dari: (a) scnandung ibu atau senandung 
nasib: (b) senandung anak: (c) senandung nclayan; (d ) senandung muda
mudi: (c) cnandung hi buran dan (f) senandung dabus. 

3.8 Tasawuflslam dalam Karya-karya Amir Hamzah 
Dengan Jatar bclakang budaya Melayu Langkat, yang kuat tradi si sufi 

dan ajaran ls lamnya, scrta karya-ka1ya sastra dan budaya Melayu yang 
beri dent itas kuat, maka tidaklah hcran di dalam fi lsafat hidup dan karya
ka1ya Ami r Han12ah tercerm in nila i-nilai tasawur. 

Jikalau kita rnembaca karya-karya Ami r Han12ah. Sang Raja Penya ir 
Pujangga Baru ini , dcngan sccara mendalam dan memband ingkannya 
dengan dcngan puis i-puisi Mclayu klas ik terbaik, maka akan tampaklah 
bahwa d i bclakang kcpenya iran bcli au ini terbcntang sebua h scjarah panjang 
gagasan sastra. Dalam konteks 1111, be liau memiliki ti lsafat hi dup dan 
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gagasan-gagasan yang sangat bcrbccla dcngan gagasan-gagasan modernismc 
Sutan Takdir Al i yahbana (STA) dan Cha iril Anwar. scsama sastra\\'an dari 
Sumatera Utara. Perbedaan tcrsebut tcrccnnin cla lam gambaran mereka 
tentang dunia dan wawasan cstctik (fil sal'ata keindahan) yang mendasari 
sistcm dan benruk sastra mcrcka masing-masing. Kcadaan ini tidak hanya 
discbabkan oleh pcrbedaan-pcrbcdaan pcngalaman dan larar bc lakang 
sosiobudaya. mclaitlkan discbabkan tcrutama olch pandangan tcrhadap 
agama clan kcbudayaan (A bdul Hadi W.M .. 1996: 135). Dalam kcbuclayaan 
\tlelayu misalnya agama aclalah clasar dari kcbudayaan. dan kcscnian adalah 
ckspresi dari kcbuclayaan. Kcbudayaan Mc layu juga tclah mcnggari ·kan 
kebijakannya yaint adat bersendikan syarak dan syarak bcr cndikan 
kitabullah. Artinya adat Mclayu bcrdasarkan kcpada agama I lam. mir 
Hamzah tampaknya menyadari hal ini. dan ia pun mcngamalkan dan 
mcnghayatinya. 

Lebih jauh lagi. kesusastraan (susastra ) Mclayu scbagaimana halnya 
kesusastraan Ja\\ a bagi masyarakat pcndukung kcbudayaan Ja\\'a. sangatlah 
penting--karcna astra ini mcrupakan lanclasan utama kcbudayaan Mclayu. 
Kcsusastraan Mclayu juga amatlah pcnting dan rclcvan sebagai akar tunjang 
perkembangan agama Is lam di ran tau Asia Tenggara atau usantara 1111. 

Islam adalah suatu agama yang pcmcluknya clalam awal scjarah kcdatangan 
bangsa Eropa. yang dimulai pada dckaclc awal abaci kccnam bela . 
merupakan pencn tang dan ri va l cngit untuk pcnjajah Portugis. Belanda, dan 
Inggris. Dalam 1 ~1 kta sejarah, karya-ka rya sastra Mclayu klasik se lama lcbih 
dua abad juga mcnjadi model dan sumbcr ilham kc ·usastraan bcrcorak Islam 
di dacrah-daerah usantara lain. scpcrt i di Jawa clan Sunda (Abdu l Hadi 
W.M., 1996: 136). 

Dalam idcologi sastranya. pcnulis-pcnul is Mclayu mcmandang alam 
scmcsta scbaga i scbuah kisa h agung yang indah. scbaga i karya sastra. Nilai
ni lai idcologi scpcrti ini mcngacu kcpada i\1-Qur"a n langsung. Sang 
Pencipta mcnjclmakan dunia dari Perbcndaharaan pcngctahuan-Nya yang 
tersembunyi (kan:: makl?fZv). Ia, dunia. dituli s olch Kalam Tu han pada 
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lcmbaran ya ng sangat tcrpelihara yang di istilahkan s~baga i hlll'hullllal!fial:: 
(Braginsky. 1993: 1). 

Para pcn ul is Me layu . pada umumnya mengharapkan agar karya-karya 
mcrcka dapat mcndorong para pcmbaca meneladani pcrbuatan baik tokoh
tokoh yang diccritakannya. Arti nya karya-karya pcnulis Melayu in i. tidak 
bcbas muatan rungs ional, justru diharapkan sangat fungsional dan tidak 
bcbas nilai. Dalam puisi keagamaan, dampak moral dan psikolog is yang 
ingin dicapai para pcnulisanya. ial ah agar para pcmbaca berkeinginan 
mclakukan pct~ja l anan spiritual. dalam kontcks mendckati (laqoruh) Yang 
Saw. Tarikan ranah spiri tual dalam karya puisi ini. nampak misalnya dalam 
sajak Amir Hamzah .. Berdir i Ak u." Sang pcnyair ini. mula-mula 
mcnggambarkan gcrak-gerak a lam, yang secara indcksial membcrikan 
pcmbayang tcrhadap kehadiran rahasia Tuhan, scrta keluarbiasaan 
kc indahan- ya. Camar yang mcncpis buih, bakau yang mengurai pu ncak. 
ubur yang terkembang. wama kcemasan a ir !aut dan pclangi yang 
mcmabukkan clang. sehi ngga burung ini leka (lena )--semua itu mcmbcri 
gambaran bahwa gcja la-gejala (gcrak) alam membayangkan keindahan Sang 
Pcncipta. 

Valarn-rupa !11.ahcv ;empurncv 
R i11dtM J~ J?W11ffhartFv lc.allJ-w 
I 11ffiwdat-al'l.fir mera4qa ;ent'O;fa/ 
Mencecp hidup t"ert-enav ft!J"'v 

Di sisi lain . para pcnuli s Mclayu berbcda da ri pcnulis-pcnu lis .l awn 
Kuno dan modern, dalam mcncmpatkan dirinya clalam kchidupan sosial 
schari-hari . Para pcnulis Jawa Kuno, memandang diri mcreka scbaga i 
scbagai Mpu yang memil iki kc kuatan spiritual bcrkat yoga dan wpa 
hrawnya. Karcna kckuatan spiritualnya ini. maka ia di sanjung dan discgani 
masyarakatnya. scrta mcndapat puja dan puji dari raja-raja clan kaum 
bangsawan. Di lain sisi, para pcnulis modern mcmandang dirinya sebaga i 
/\ hasveros yang dikutuk dan cl isumpahi oleh Eros (Dewa Cinta). yang 
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akhimya menjadi pengembara yang !erasi ng dari Tuhan dan manu ia 
lainnya. Sebaliknya para penulis Melayu. memandang diri mereka sebagai 
faqir. dagang. atau cmak lwlubalang (yang tidak takut kepada tombak .Jawa. 
kala Hamzah Fansuri). Dalam konteks ini. Amir Han1Zah menyebut dirinya 
sebaga i musqfir lata, yang artinya kurang lebih sama dengan anak dagang. 

ering pula mereka menyebut diri 1alih (pencari), salik (pcncmpuh jalan 
kcrohanian), syaH•qi (pcrindu Tu han), dan asyik (penc inta yang berahi sepcn i 
Majenun). Seorang jC1qir dapat dimak nakan bahwa ia sangat memerlukan 
Tuhan (faqr). sebab hanya Tuhan yang Maha Kaya dan berkelimpahan 
(/cull) . sebaliknya manusia sebenarnya tidak memiliki apa-apa (faqir) dan 
karena itu sangat mcmerlukan Tuhan (Abdul Hadi W.M .. 1996: 140). 

Karya-karya Amir Hamzah bagaimanapun mengandung ni lai-n ilai sufi 
di dalamnya. Ha l ini dengan sangat tegas dianalisis oleh Abdul Hadi W.M. 

Karya-karya Amir llamzah dalam Ruah Rindu dan .Vmn_,·i Sunyi. bahkan 
juga Sewnggi Ti11111r. merupakan dokum..:n pencarian dan perjalanan kerohanian 
Amir llanuah mcnuju Yang Salll. Ia adalah suluk mengarungi tujuh lcmbahnya 
Allar (mwllitf llf-Tm-r). Dalam pcrjalanan mcnganmgi rujuh !em bah kerohanian 
itu penyair tidak sckali dua kali mcngalami godaan. kontlik dan lain sebagainya. 
Di lembah tcrakhir. yaitu lembah cinta dan fana pcnyai r mcncmukan dirinya 
yang sejati (Abdul lladi W.M .. 1996:141 ). 

ilai-nilai sufi terscbul tergambar dengan jelas dalam ajak karya Amir 
Hamzah yang bertajuk ··Padamu Jua.'· 

f( a/n:-;y ki/c,i,y 

s~~vhilanfrierbcu"ff' 
Ptdanfr K.e,,nbt;:U.i., aluv pada!JUv 
Sepertv daludu-
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Pelit-cv.Jendelcv cU/ rnalan'l/g-elap 
Melat1tbcu/ pttlanfy pelaltaw 
'abar Jet"'Ul/ JelaUv 

3.9 Amir Hamzah dalam Konteks Kesultanan Langkat 
Dalam kontcks Kc ul tanan atau Kerajaan Langkat. kedudukan sosial. 

ga lur kc turunan. dan pcngabdiannya begitu besar. Amir llamzah sendiri 
adalah genera i kesl.!bt!las dalam sejarah kesultanan ini. jika ditarik dari raja 
pcrtamanya yai tu Raja Dcwa Syahdan. Beliau juga masa kecil hidup di 
lingk ungan istana dan menjadi bahagian dari sistem kekuasaan bang awan 
kctika itu. 

amun demik ian ada pula watak Amir Hamzah yang tidak 
mcnonjo lk an kcturunan atau darah kebangsawanannya. Beliau malah elalu 
mcningglkan gelar kcbangsawanannya yai tu Tengku di depan namanya. Ia 
lebih suka mcnggunakan nama Amir Hamzah saja. lni tidak lepas dari ajaran 
agama Islam yang di internal isasikan di dalam j iwa dan raga beli au. 
Bagaimanapun ia mcrujuk fi rman Al lah dalam surat AI-Hujurat ayat 13 
scbagai bcrikut. 

Artinya: 
llai manusi:t. scsungguhnya Kami mcnciptakan kamu dari seorang laki -laki dan 
scorang pcrcmpuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supa)a 1-.amu saling kcnal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 
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antara kamLt ui sisi Allah ialah orang ynng paling tak\\ a di antara h.amu . 
.:sungguhnya Allah Maha Mcngctahui lagi l'vlaha M~ng.:nal. 

\Valaupun beliau menegakkan nilai-nilai uni\ cr_ a l kemanusiaan. tanpa 
membeda-bcdakan garis kcturunan dcngan sesamanya. namun ia juga . angat 
mcndukung tcgaknya adat dan kebudayaan Melayu sccara umum. Hal ini 
dibuktikannya dcngan mengikuti perintah Sultan Langkat yang juga 
kcrabatnya. untuk meminta bcliau mengawini putri Sultan Langkat yaillt 
Tengku Kamaliah. Ia pun mengorbankan cinranya kepada scorang gad is 
yang juga kcturunan ningrat di Solo yaitu llik Sundari. amun baginya ci nta 
itu abadi. walau tidak mcsti harus bersatu da lam sallt bidu k kcl uarga. ,-

Dalam pergaulan sosial schari-hari ia pun tetap mcnggunakan 
tcrminologi panggilan dalam kebudayaan Me layu. scperti akak. abah. ucu. 
dan lain-lainnya . Bahkan panggi lan akrab bel iau adalah Tcngku Bungsu 
yang lazim digunakan da lam kebudayaan Melayu. Panggi lan ini hampir 
dipunya i oleh sctiap keluarga Melayu di Sumatera Utara. 

Amir Hamzah walaupun berpendidikan Barat, dan mcnerima pola-pola 
pikir Barat. tctap juga mcmadukannya dcngan ni lai- ni lai tradi sional Mclayu. 
Ia lcb ih suka mcnulis katya-karya sastranya dalam bahasa Melayu 
( Indonesia). Ia juga menerjemahkan karya-karya sastra Eropa dan India kc 
dalam bahasa Mclayu. lni dilakukan bcliau agar pcsan-pcsan kebudayaan 
sampai kepada para pembaca yang lcbih mcmahami ba hasa Mclayu 

1-Panggilan-panggilan akrab setiap orang Mclayu ui Sumat.:ra Utara ini agah. unik dan 
kha~. Misa lnya Tcngku Luckman Sinar. scroang p.:nulis scjarah M.:layu t~rnama dan mantan 
Sultan N.:gcri Scrdang. panggi lan akrabnya adalah T.:ngku K~cik (disingkat Ku Cikl. l:kgitu 
pula dengan Tcngku Muhammad Daniel putra Tcngku Perdana ui K.:sultanan De li . dipanggil 
natmt nkrnbnya Ku Danil. Selain itu, ada pula pc laksana harian Pcngurus lksar Maj lis Adat 
1:3udaya ;\~clayu tmtsa kini ya itu Tengku Yost> Rizal dari K.:>u ltanan A,ahan disapa dcngan 
Ku Yo~. Dalam kontcks Tanah Scmenanjung pun (kmikian. misalnya s~orang politi~ i 

h.cnamaan 1\lalaysia yaitu Tcngku Razali llanwlh. discbut nama akrabnya tkngan Ku Li. 
bcgitu j uga scniman Malaysia yai tu Tcngku Alauuuin Tcngku Abdul i'vlaj id dipanggil dcngan 
TATAM. scpcni halnya IIAMKA nama panggilan untuk 13uya llaji Abdu l Malik Karim 
Amrullah. ulama --bcsar .. Indonesia dari Ranah 1\ linang. 
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keti mbang bah a sa as mg. bahkan bel iau adalah pe lopor utama bahasa 
Indonesia sebaga i bahasa persatua n Indonesia kelak ketika merdeka. lni 
te lah direnungkan nya secara menda lam. bahwa ba hasa Melayu adalah 
bahasa lingua ji-anca di N usantara, dan bersifat te rbuka, dan fungsional 
selama berabad-abad. 

Se lain itu , dalam konteks Lang kat ini , Amir Han12ah bersedia mcnjadi 
bupati selama kurun 1940-an, yang juga sebagai waki l repub lik di kawasan 
ter ebut. Ia te tap melaksanakan tugas-tugas kenegaraan di wilayah yang 
mcmang tempat kc lahiran dan ia tahu apa yang menjadi ska la prio ritas 
pcmbangunannya. amun karena kcbcradaannya sebagai wakil republik dan 
juga tetap menjadi bahagian dari Kesultanan Langkat dan tetap meme lihara 
ins titu si kesultanan, yang saat " Revo lus i Sosial" begi tu g iatnya " kaum kiri" 
melenyapkan feodal is me keraton. maka Amir Hamzah pun turut menjadi 
korbannya. 

Karya-karya sastra Amir Han12ah juga berakar pada tradisi sufi yang 
tumbuh dan bc rk embang secara luas di Bumi Langkat. Seperti suclah 
diuraikan d i atas, bahwa di tanah Langkat ini bertapak kuat uti 
Naqsyabandiyah, yang awalnya dibawa oleh Tuan Guru Syekh Abdul 
Wahab Rokan Khalidi Al-Naqsyabandi. Beliau di amanahkan oleh moyang 
(oyang) Amir HanlZah , yaitu Su ltan Musa untuk mc mbina agama Is lam eli 
tanah Langkat. 

Seperti sudah dikemukakan oleh beberapa ilmuwan sastra dan 
sastrawan bahwa da lam sajak-sajak Am ir Hamzah terkandung unsur-unsur 
sut·i. Maka tentu saj a wajar karena latar belakang belaiu pun adalah seorang 
m urid (mursyid) sufi di Kesultanan Langkat ini. Hal ini juga diperkuat o lc h 
masyarakat Langkat pada umumnya, bahwa di masa kec ilnya Amir Hamzah 
raj in mempelajari dan mempraktikkan tradisi sufi dalam Is la m. Ta juga taat 
be ribadah, da lam konteks hablummina!lah (hubungan dengan A llah) dan 
juga perduli kepada sesama manusia. walau kadangkala ia suka menyepi 
(berkontemplasi) seperti yang dil akukan abi Muhammad. ltu adalah bentuk 
pe renungan kebudayaan yang dilakukannya. 
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Gambaran internali sasi nilai-nilai suli ini dengan sangat tepat 
di gambarkan oleh Abdul ll adi W.M. sebagai berikut. Bahwa sajak-sajak 
ya ng diciptakan oleh Amir Hamzah bukan ekedar sajak pcrcintaan biasa. 
Kepenya iran Ami r Han1Zah memiliki hubungan hubungan erat dengan 
tradis i sastra penuli s sufi. Beliau sendiri adalah anggota tarekat 

aqsyabandiyah, yang kcmudian pindah latau menambah pengalaman] ke 
tarekat Qadiriah. Pada tarckat tersebut, Amir Hamzah dipilih menjadi salah 
seorang mursyidnya. llubungan Amir Hamzah sebagai penyair dengan 
tasawuf bukanlah hal yang barn. Oyang bc li au yaitu Sultan Musa merupakan 
salah seorang anggota tarckat Naksyaband iyah yang menghi bahkan tanah 
wakaf' kepada Syekh Abdul Wahab Rokan Khlalidi Al-Naqsyabandi untuk 
mendirikan pesantren yang lengkap denga n ribatnya. Pesantren tersebut kini 
sangat kesohor, ya itu Babussalam (Bes il am), tidak jauh dari Mcdan (A bdul 
Hadi W.M .. 1996:143). 

Dari kondisi budaya dan sos ial sepcrti diurai di atas. maka Amir 
Hamzah sangatlah mcmahami dan mendasarkan hidupnya pada budaya 
Melayu Langkat. Dasar-dasar budaya ini mencakup pandangan hidup yang 
bercorak keislaman, clengan pendalaman pada dunia sufi kh ususnya tarekat 
Naqsyabandiyah dan Qadi riah, yang te1ja lin dalam adat Melayu yang 
berscnd ikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah. 

Adat Melayu j uga menjadi bahagian dalam kehidupan Amir Hamzah. Ia 
menyadari perlunya menjaga turai (susunan) sosial Melayu. Di dalamnya 
terangkum sistem kekcrabatan, kebangsawa nan, dan juga kerakyatan. Semua 
aspck budaya yang sedemikian rupa coba diintegrasikan secara damai oleh 
Amir Han12ah. amun demikian, denga n dijiwai ajaran Islam beliau tidak 
begitu menonjolkan "darah biru"nya. Artinya ia lebih memilih menjadi 
manusia biasa saja yang mcnj adi rahmat kepada seluruh alam. 

Se lain itu, be liau juga karena berlatar belakang pcndidikan Eropa. 
berbagai nilai ia serap dan bahk.an ia padukan (adun) bersama-sama budaya 
Timur Tengah (Arab dan Persia), India. dan lain-lainnya. lni didasark.annya 
pada ajaran budaya dalam Islam. Bahwa sctiap umat Islam adalah membawa 
rahmat kepada seluruh makhluk dan alam, bukan untuk manusia Islam saja. 
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Peradaban yang dipolarisasikan dalam Is lam adalah mampu menyiasat 
(intiqat) dan mengolah kebudayaan mana pun dalam konteks tauhid kcpada 
Allah. Demikian kira-kira pcmikiran dan kegiatan kebudayaan Amir 
Hamzah dalam konteks Langkat dan dunia. 

Selain itu , dalam kontcks Sumatera Timur yang lebih luas, J\mir 
Hamzah juga menyadari akan multikultural kawasan ini . Sepcrti sudah 
diuraikan sebelumnya, di dalam kawasan kesultanan-kesultanan Mclayu 
Sumatera Timur, yaitu Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Bi lah, Panai , 
Kualuh . Kotapinang, dan Kedatukan Batubara, tcrdapat berbagai kclompok 
etnik. Mereka ini bagi Amir Hamzah adalah asel dalam mcngcmbangkan 
kebudayaan Sumatera Timur ya ng multikultur dan sesuai dengan c ita-cita 
Indonesia merdeka yang bhinneko tunggal ika (biar berbeda-beda tctapi tctap 
satu juga). 

Bagi Amir Han1Zah pcrbedaan suku im ,,·ajar. Di Sumatera Timur 
terhadap suku-suku natif scpcrti Karo. Simalungun. Mandailing dan 
Angkola. Batak Toba. Ja\\a. India. Arab. dan lain-lainnya. Mclayu sendiri 
merupakan sebuah entitas yang tcrbuka mencrima berbagai kelompok etnik 
tersebut untuk menjadi Mclayu. Di dalam kebudayaan Melayu terdapat nilai
ni lai tunggal ika dan bhinneka it u. Keadaan sosioetnografi s Sumatcra Timur 
yang multikuitur ini beliau tcrapkan dalam konteks Indonesia yang nantinya 
juga menjadi multikultur. ln i dil akukan dalam rangka menyatukan bcrbagai 
organisasi pemuda dalam kontcks keindonesiaan yang beliau pimpin. Begitu 
juga beliau tidak membatasi kawan-kawannya hanya dari puak Mclayu atau 
Sumatera saja, tetapi juga bcrkawan dan bersahabat dengan siapa saja. ln i 
dibuktikannya dalam pergaulan sos ia l. 

Dalam karya-karya sastra beliau, selai n akar budaya Melayu, terdapat 
pu la beberapa kosa kata yang mcngekspresikan ak ulmrasi budaya. Di da lam 
karya-karyanya 1111. tcrdapat berbagai unsur kebudayaan yang 
diintemalisasikan ke dalamnya. Misalnya kata-kata dari bahasa Ja\\'a ·epcrti 
s1mrga. titer-tumiter (da lam .. Kekasihku:· merupakan prosa liri yang 
dipublikasikan tahun 1935). sindir-sumindir dan tepuk-tinepuk (dalam 
.. M udaku I 1... benntk pro sa I iri tahun 193-f (Achdijat Kartamihardja. 
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19-+8:70). Hal ini diperkuat juga oleh Anthony H. Johns proses akulntrati f 
budayanya (dengan budaya Jawa). 

Ahhought it is !Tequently noted. as his principal distinction: that he gave new life 
to a moribund-tradition or Malay poetry. by the far the most importalll intluences 
on hi s poeuy comes from Java ... There is a significant proport ion of Ja1·anese 
11 o rds in his verse. and hi s complex p<lll!.: rns f alliteratio n and assonance clearly 
owe much to Javanese verse fo rms (Johns. 196 7 ). 

Cara akulturasi budaya yang dieksprcsikan da lam karya-karya sastra 
Amir Han12ah ini . menurut pcnulis didasari oleh keberadaan Langkat atau 
Sumatera Timur yang sedang berkcmbang saat itu. Karena munculnya 
peru ahaan-perusahaan asing untuk mcngclola tembakau Deli dan juga 
ditem ukannya sumber minyak. maka bcrduyun-d uyunlah migran datang dari 
berbaga i penjuru Nusantara dan dunia. Di antaranya adalah suku Ja,va. Pada 
ma a kini bahkan juml ah mayoriras etni k di Langkat adalah etnik Ja,Ya ini. 
Mercka migrasi secara besar-bcsaran di paruh kedua abad ke- 19. Jadi 
tidak lah mengherankan, kalau Amir I lamn h mengakulrurasi budaya Melayu 
dcnga n Jawa dan lainnya. Masyarakat Jawa di Sumatera Ti mur pun 
melakukan strategi adaptasi budaya tcru ta ma dengan budaya Melayu. 
Mercka mcmbentuk kelompok sos ia l yang disebut Pujakesuma (Putra Jawa 
Kclahiran Sumatera). Ditambah lagi denga n tempat ia bersekolah di 
Surakarta pada dekade 1920 sampai 1930-an. Ia juga berpacaran dengan 
seorang gad is Solo yang bernama Il ik Sundari , scrta kawan-kawannya ya ng 
scbahag ian bcsar orang Jawa, menambah pcnga laman dalam susastranya. 

Gocna'vvan Mohamad mclihat proses akulturati f yang dilakukan Am ir 
Hamzah seperti itu sebagai cksperimen-cksperimen penting dari pengaruh 
[budaya] bukan Melayu . 

. . . St!Sualll yang masih agak asing di masanya namun sesuaru ) ang para lei 
dcngan semangat Pujangga Bam dalam hal pcmbaharuan bahasa. . .. Penting 
sckali bagi kita. dalam mencoba memahami ani cksperimen in1. unmk 
mcmbandingkannya dcngan s ikap Su tan Takdir A lisjahbana tentang bahasa 
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kesusastraan baru: .. 13almsa hanyalah alat untuk m..:njt:lmakan perasaan dan 
pikiran yang tt:rkandung dalam sanubari pujangga. 13agi saya tiap-tiap pujangga 
itu bcbas mcmaka i alatnya s~kehendak hat inya, asa l saja dt:ngan jalan dcmikian 
terang dan indah ia mcnggambarkan pcrasaan dan pikirannya... apa pula 
salahnya. kalau orang hendak melagukan dendang nya dengan perkataan 
arianing\lm. lllll_mpmla. laksamana. imhcmg 1/WIIa. f.. e.1111ri?"" {Gocna\\ an 
~lohamad. 1996:1:17). 

Demikian kira-kira kajian kami terhadap latar belakang budaya yang 
membuat dinamikanya scorang budayawan, penyair, pemikir. dan penggiat 
kebangsaan. Bagaimanapun, semua yang dijadikan dasar religi dan fil sa fat 
Amir Han12ah berakar dari kebudayaan Melayu. sccara kl1usus Mela} u 
Langkat, kcmudian Melayu Sumatera Timur, di tambah Tapanuli. Aceh. 
Indonesia, dan Dunia Melayu. Selain itu, sega la tindak perjuangan yang 
dilakukannya adalah berdasar pula kepada pcngalamannya baik itu 
pengalaman hidup secara umum, pendidikan, in teraksi sosial, interak i 
budaya, zaman ketika ia hidup. dan berbagai fak tor sosiobudaya lainnya. 

Dalam tafsiran kami. Amir Hamzah dalam konsep dan peri lakunya 
didsari oleh kcbudayaan Mclayu, yang di dalamnya tcrkandung kebijakan
kebijakan kebudayaan. Amir Hamzah juga ak ti f mencari nil ai-nilai budaya 
dari India. China. Timur Tengah. dan juga Eropa. emua ini tidak lain 
adalah o ok bcliau yang mencoba mengadun bcrbagai budaya itu dalam 
konteks Melayu dan keindonesiaan. ln i semua diajarkan di dalam adat 
Melayu. amun di samping itu, Amir Hamzah ada lah j iwa yang ingi n selalu 
mencari pembaharuan-pembaharuan dalam kcbudayaan. Ia tidak bcgitu saja 
secara " tak l id but a" mcncrima adat dan keari fan-kcari fan tradisional Me layu. 
la lebih jauh selalu mengeksplorasikan penga laman empirisnya terutama 
dalam bidang sastra, budaya, dan pergcrakan kcbangsaan dengan ha l-ha l 
yang baru dan bcrs ifat kewaj iban di ma anya atau yang lazim disebut 
=eirhgeisr (jiwa zaman). Dalam hal ini. ia mcncrapkan nilai-nilai univer al 
dalam kebudayaan. seperti juga yang diajarkan dalam budaya Melayu dan 
agama I lam. ctiap in an Melayu harus mampu menjadi penerang terhadap 
masanya . 
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Bagan 3.5: 
Latar Belakang 

Budaya Amir Hamzah 

Ano r Henua'\ M(lt'IQh, tt.M I Ita U I 8 L-.::It ya 

l sl ~m lte-~nuk t.a w:··.r.· J t) Durua l tl"""'u r {lr~l~ . Chtn a Ar1b, 

C II 0\lt'l '" Bl'*'· ,.,UIC>t"' l lit rr.:-. •;lat P .. ttllyU k &-:tu~•n•,. 
,.., oubtl ~ fKoir\donGi iU I"I 0-.:.n .:1 IAttl.fyU 

lrahmAUI't lil •l•m'"'~l 
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BABIV 

BIOGRAFI AMIR HAMZAH 
4.1 Pengenalan 

:§ala() satu bentuk menghargai kepahla,,·anan dari scorang pahlawan 
adalah mcmahami sej arah kehidupa nnya, dari masa kecil, rcmaja. dewasa. 
riwayat pcrj uangannya, sampa i akhir hayatnya. D ala m du nia ilmu, kajian 
terhadap kehi dupan seseora ng itu disebut dengan biografi. Ji ka seseorang itu 
me nul is riwayat hidupa nya sendi ri, maka tulisan itu d iscbut dengan 
otobiogra li . Jika ditulis o le h orang la in disebut dengan biogra fi saja. Tentu 
saja tu lisan biografi isinya mengcnai riwayat kehidupan scseorang, yang 
hadir dan beraktivitas di dunia ini. dengan cgala kelebihan dan 
kekurangannya sebagai sosok manusia. 

corang pahlawan meskipun juga sebagai seora ng manus ia. biasanya 
memiliki visi dan misi kehidupan yang menjadi sumbcr kcteladanan bagi 
orang lain. ila i-ni lai kete ladana n ini bisa dipero lch dari seorang yang 
berkarir di bidang mi litcr, ke raj aan, pegawai negeri , pcmimpin politik, 
pemimpin agama, pujangga, wartawan, dokter, dan lain- lainnya. De mikian 
j uga yang tcrj ad i dalam diri A mi r Ha mzah yang mc njadi fo klrs kaj ian di 
dalam buku ini . 

S i i kehidupan Amir Ha n1Zah sangat menarik untuk didckati dengan 
teori biografi. Adapun Jatar belakangnya adalah, A mir Hamzah adalah sosok 
pribacl i yang seclcrhana , yang berj uang me la lui kebudayaan, tcruta ma sastra. 
Ia juga scorang bangsawan yang saclar akan pent ingnya ide dan penerapan 
kemanus iaan, bahwa yang pa ling mulia di sisi Tuhan adalah man usia yang 
bcrtakwa, bukan derajat kebangsawana nnya. A mir Ha mza h, wa laupun lahir, 
tumbuh, dan bcrkembang didasari o leh kcbudayaan Mclayu (khususnya 
Langkat dan Sumatera Timur), ia pun me ncari " kc liaran-kcliaran" dalam 
membangun kcbudayaan Melayu yang sesuai dengan jiwa zamannya. Am ir 
Hamzah juga mengolah dan mengclola berbagai peradaban dunia dalam 
mempcrka akan kebudayaan Melay u. Ia mengambil berbagai unsur budaya 
khusu nya bahasa dan sastra baik dari kebudayaan Timur sendiri maupun 
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kcbudayaan Oksidental. Amir Hamzah juga be1juang mcnegakkan 
bcrd irinya Repub lik Indones ia, dan bcli au mcnggagas Sumpah Pemuda, 
melalui aktivitasnya sebagai aktivis pergeraka n. Ia j uga memadukan s isi 
sufisme. romantisme, naturali sme, kosmolog i Melayu, dan berbagai fil safat 
hidup dalam karya-karya puisinya. 

Sisi lainnya. ya ng menarik dari sosok Amir Hamzah ini. ada lah na ib 
percintaannya. ya ng bcberapa kali kandas, dan bahkan ia mencrima 
takd imya. dengan mengikuti adat Melayu. yang harus memupuskan cinta 
yang telah discmainya baik ketika masih di Tanah Langkat dan kemudi an di 
Jawa. Tampaknya penga laman pribadi da lam percintaan ini selain ki ta 
memandangnya scbagai Lragis, juga mengasah kemampuan sastrawinya. Ia 
sangat produktif menu lis sajak di kala gundah guiana nasib percintaan yang 
dibangunnya dan ikhlas mengis i kehidupannya. 

Selain itu. akh ir hayatnya juga mengundang gundah guiana bagi bangsa 
Indonesia. Amir Hamzah adalah pahlawan yang bemasib malang. epert i 
halnya Oro Iskandardinata. 1 yang menemui ajal di tangan segclintir 

1Raden Oto Iskandar Dinata seperti Amir 1-lamt.a h ada lah salah seorang pahlawan 
nasional. lahir di Bandung. Jawa Barat. 31 Maret I ~97: meninggal dunia d i M auk. Tangerang. 
Banten. 20 Desembcr 1945 pada umur 48 tahun. Ia mendnpat nama julukan Si .Jalak Hamput. 
kini diabadikan namanya melalui nama stadion sepak bola d i Kota Bandung. J);tlam kcgiatan 
pergarakannya di masa scbc lum kemerdckaan. Oto pcrnah menjabat sebagai Wakil Kctua 
Budi Utomo cabang Bandung pada periode 192 1-1924. scrta sebagai \Vakil Ketua Budi 
Utomo cabang Pckalo ngan tahun 1924. Ketika itu. ia mcnjadi anggota Gemeemeraml (De\\ an 
Kma) Pekalongan mewakili £3udi Utomo. Oto lskandardinata juga ak1.if pada organi. a i 
budaya Sunda bcmama Paguyuban Pasundan. Ia mcnjadi . ekretaris Pengurus Bc~ar whun 
1928. dan menjadi ketuan)a pada periode 1929-1942. Organisasi tersebut bergcraJ.. dalam 
bidang pendidikan. ~osiobudaya. politik. ekonomi. kcpemudaan. dan pembcrda) a an 
pcrempuan. Oto juga menjadi anggota Vo/ksraad (Dewan Rakyat. semacam DPR) yang 
dibcmuk pada masa II india Be Ianda untuk peri ode 1930-1 94 I. Pada masa penjajahan .kpang. 
Oto menjadi Pemimpin surat kabar Tjalraja ( 1942- 1945 ). Ia kcmudian menjadi anggota 
BPUPKl dan PPK.J yang d ibcntuk oleh pemerintah .lepang scbagai lembaga-lembaga yang 
mcmbantu persiapan kemcrdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan. Oto mcnjabat 
sebagai Menteri egara pada cabinet pertama Rcpubl ik Indonesia tahun 1945. Ia bcr1ugas 
mcmpersiapkan terbemuknya BKR dari lasykar-lasykar rakyat yang tersebar di ~cluruh 
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.. revolusioner buta .. di awal kemerdekaan sebuah negara bcrnama Rcpublik 
Indonesia. Sentimen terhadap feodalisme pada awa l kemerdckaan Indonesia 
sangarlah wajar, akibat pendu lum pol itik dan kisah masa lalu hubungan 
an tara kaum feodal dan rakyat jelata, ditambah pemicunya kclornpok kiri. 

Bagaimanapun kematian Amir Hamzah di Kuala Begumit pada 20 
Maret 1946 menjadi titik noda da larn sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam 
real itas sejarah, senti men dan kebencian terhadap feoda lisme pada masa 
awal kemerdekaan Indonesia in i memang seacara sosiologi tumbuh dan 
berkembang scrta mendapalkan energi momentumnya. Dasa rnya adalah 
Lelah bersemainya rasa kcbencian yang berkepanjangan rakyat jelata kcpada 
kaum feodal yang bcrabad-abad menjadi sumber pendcritaan rakyat jelata. 

am un di s isi lain. scbcnarnya di kalangan bangsawan di usantara 1n1 pun 
tetap menginginkan kcmcrdekaan dari para penjajah dan mendirikan 
Indonesia merdeka , yang pro kepada kepentingan rakyat. Di kalangan 
mereka ini pun banyak yang terlibat dalam gerakan Indonesia merdeka dan 
mendirikan egara Kesatuan Republ ik Indonesia, yang pro kepada republik 
dan umum disebut sebagai repuhliken. Selain itu ajaran agama mana pun. 
dalam memperjuangkan berd irinya satu negara, yang penting tetap dijaga 
adalah ni lai-nilai kemanusiaan universal, dan tidak sembarangan membu nuh, 
terhadap seorang "musuh" sekali pun. 

Amir Hamzah dan Oto Iska ndardinata dalam kontcks sejarah Indonesia, 
menj adi ikon pengorbanan dari situasi sosial dan politik yang sedang 
berubah dengan sangat dahsayatnya dan mengorbankan bebcrapa kalangan 
bangsa.,van yang d ianggap feodal dan berpihak pada penjajah. Ditambah lagi 
dengan agenda kelompok kiri yang ingin menancapkan pengaruh ideologi 
dan agirasinya da lam mengua ai negara yang baru merdeka ini . Begitu juga 
masuknya ··campur tanga n .. asi ng terhadap negara yang ba n 1 mcrdeka ini. 

Indonesia. Dalam mclaksanakan tugasnya. Oro d iperkirakan tdah mcnimbulkan 
t..etidakpuasan pada sa lah salU laskar tcrsebut. Ia menjadi korban pcncu likan sckc:lompok 
orang pada Laskar llitam. hingga kcmudian hilang dan dipcrkirakan h:rbunuh di daerah 
Banten. 
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ditambah dengan be rbaga i faktor sosial lainnya. Maka terkulminasilah apa 
yang disebut dengan " Revol us i Sosial" tersebut. 

A mir Ha mzah sebagai pahlawan nasional da n juga Duni a Me layu, 
hidup dan mengabdikan kehidupannya untuk tegaknya marwah2 bangsa 
Indonesia. Semua kegiatannya dalam b idang sastra dan bahasa, pergerakan 
po litik mcnuju Indones ia merdeka, gagasan-gagasan budaya yang melompat 
jauh kc depan, dan kemampuannya me ns intes is bcrbagai peradaban dunia, 
tidak dapat dipisahkan dati riwayat hidup be liau. Untuk itu pada bag ian 
tu lisan ini , khusus dikaji tentang riwayat hidup bc lia u dari kelahiran. masa 
kccilnya, masa berseko lah di Langkat. kcm udian masa sekolah di Jawa. 
pe rgerakan polit iknya, pengalaman perci ntaannya, sampai kemudian 
kembali ke Langkat, menikah. dan menjadi as is tcn residen (bupati ) L angkat. 
sampai ia terbunuh secara tragis di sebuah revolus i ··berdarah.·· 

Untuk itu pada bagian tulisan ini. , khusus dikaji tentang ri\\"ayat hidup 
bel iau dari ke la hi ran. masa kecilnya. masa bcrsckolah di Langkat. Medan. 
kemudian ma a sekolah di Jawa, pergcrakan politiknya, pengalaman 
percintaannya, sampai kem udian kembali kc Langkat, rnenikah, dan menjadi 
as isten res iden ( bupati) Langkat, sampai ia tcrbunuh secara tragis di sebuah 
"revolus i." Masa kehidupannya adalah dari tahun 19 1 I sampai 1946. 

~.\lanmh adalah salah saru kata yang berasal dari bahasa Melayu. Arti dari kata ini 
secara ide. budaya. dan sosia l sangatlah dalam. Marwah dapat diartikan sebagai harga diri. 
eksistcnsi d iri. yang mcngandung ni la i-nil ai so ial dan bndaya yang melekat kepada seseorang 
atau seke lo mpok orang. Dalam kebudayaan lelayu. tcrdapat kalimat yang sangat bermakna 
knltural yai tn: .. Jangan menggadaikan man\ ah hangsa... Kalimat ini merujuk kepada 
bagaimana scmcstinya pemimpin bangsa bcrtindak untuk melindungi masyarakat yang 
dipimpinnya. dan jangan mcnjual kedaulatan bangsa. Ada j uga pepatah yang menguatkan 
pen tingnya marwah ini yai tu harimau mati meninggal"w' helang. gajah mati meninggalkan 
gading. mamtsia mari meninggalkan budi. Maksudnya scbagai manusia tanamlab budi untuk 
kemas lahatan bcrsama. tidak scba liknya. Orang Mdayn ada lah orang yang seharusnya 
mcnjadi rahmat kcpada seluruh sekalian a lam. lni mcrupakan tunj uk ajar dalam adat Melayu. 
Dcmikian juga yang d ipahami. diresapi , dan dihayati oleh scorang Amir Hamzah. 
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4.2 Riwayat Hid up 
4.2.1 Dua Pendapat Seputar Tanggal Kelahirannya 

Menurut catatan ejarah dan urnum diketahui. balm·a Arnir llarnzah 
(nama lengkapnya secara adat adalah Tengku Amir Hamzah Pangeran lndera 
Putra) lah ir pada hari Selasa 28 Februari 19 11 (Lah Husni, 1978: I) di 
Kampung Pekubuan di Kota Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Provinsi 
Sumatera Utara sekarang (dahulunya Afdeeling Sumatera Timur). Tangga l 
ini lah yang sering dipcrgunakan scbagai hari kelahiran resmi Amir Hamzah, 
terutama dalam upacara-upacara pcringatan yang ada hubungannya dcngan 
Raja Penyair Pujangga Baru dan pah lawan nasional yaitu Amir Harnza h. 

Walaupun demikian, perlu kita perhatikan pula dua vers i tentang 
tanggal kelahiran Amir Han1Zah. Menurut keterangan Tengku Abdu ll ah 
Hod. yaitu abangnda kandung Amir Hamzah, di rumah be liau di Binjai, pada 
waktu Sagimun M.D. bersama Tengku Tah ura Alautiah (putri tunggal Amir 
Harnzah) dan suami beliau Tengku Usman Harison berkunjung ke 
rumahnya. pada tanggal 8 September 1977. dinyatakan balm a tidaklah 
mungkin Amir Han1Zah lahir pada 28 Februari 19 11 , karena Abdullah Hod 
lahir tanggal 12 Ju1i 19 11. Dr. Tcngku Abdullah Hod sendiri sebagai abang 
kandungnya sendiri 1ahir pada tari kh 12 Juli 19 11. Maka tidaklah mungkin 
jika Arn ir Han1Zah scbagai ad ik kandungnya lahir 28 Februari 1911 . 
Menurut keteranga n Tengku Abd ullah Hod, Amir Hamzah lahir pada 28 
Februari 19 13, yaitu se li sih dua tahun dengannya. 

Kalau memang Amir Han1Zah mengubah tahun kelahirannya mcnjad i 
dua tahun lebih tua , kemungk inannya ada bcberapa faktor. Pertama, adalah 
kekhilafan dalam mendaftarkan tahun kelahiran. Kedua, kemungkinan 
lainnya adalah untuk keperl uan pendidikan. Sebagaimana diketahui pada 
masa pemerintahan Bclanda atau di masa-masa awal kemerdckaan 
Indonesia. seseorang baru dapat diterima scbagai siswa Sekolah Dasa r jika ia 
berusia tujuh tahun. Ketiga. bisa jadi Amir Hamzah memang scngaja 
menuakan umurnya untuk tujuan agar ia dihargai sebaga i orang yang berusia 
lebi h rua dari teman-tcman sebayanya. In i dibuktikan bel iau yang suka 
memberikan julukan dirinya sendiri den istilah panggilan abang. Dalam hal 
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ini Amir Hamzah ingin menunjukkan ba hwa beliau dapat menjadi sumber 
ide. na chat. ekonomis, kei lmuan. dan lainnya. Ia ingin melindungi teman
tcmannya dari sisi apa pun. la adalah corang yang memiliki jiwa dan 
prilaku sosial yang baik. Demikian yang clapat kita kaji mengenai dua tahun 
yang bcrbeda dalam menetapkan hari kclahirannya ini. 

4.2.2 Asal-usul Nama dari Hik{lyat Amir flamz{lh dan Nama AtoA:n ya 
Wa laupun ada adagium populer yang mengatakan apalah a11i sebuah 

nama. namun dalam kebudayaan Melayu, nama yang melekat dalam diri 
scseorang memi liki arti yang penting, ba ik secara ideologi, sosial. maupun 
budaya. Da lam kebudayaan Melayu, nama akan mengandung doa. harapan. 
umber inspirasi hidup, dan hal-hal scjeni s. Oleh karena itu. pada ma a 
ckarang ini. nama-nama orang Melayu baik wanita maupun laki-laki selalu 

berda ar kepada nama-nama Islam dan juga Melayu send iri. ama-nama 
eperti Muhammad. Al i, Abu Bakar. Umar. dan lai1mya banyak digunakan. 

Demikian pula sepeni Siti. K.halidah. Maisyarah. Aisyah. dan lainnya 
banyak pula digunakan. Namun di sisi lain. orang-orang Melayu juga 
menggunakan nama-nama yang khas Melayu setempat seperti A wang, 
Ulong. Yong, Hang, dan lainnya. Begitu juga para bangsawan dengan 
berbagai peri ngkatnya j uga scla lu menggunakan gelar kebangsawanan yang 
d iturunkan secara genealogis, selalu mcnycrtakan gelrnya sepe11i Tengku. 
Wan, Datuk, Orang Kaya, dan lain-lai nnya bersamaan dengan nama mereka. 

Di Sumatera T imur sendiri sclain aspck-aspck tersebut, nama seorang 
Mclay u juga selalu mengikutkan nama-nama ayah dan nenek moyangnya 
berdasarkan marga yang diwari si, apakah itu dari keturunan Karo sepe11i 

embiring, Karo-karo, Perangin-angin, Tarigan, Ginting Uuga sub-sub 
marga). Mereka ini tersebar terutama di Langkat, Deli, dan Serdang. Bcgi tu 
juga marga-marga dari Barak Toba yang terdapat di sebi langan orang 
Melayu di Asahan. Batubara. dan Labuhanbatu. Begin• pula marga-marga 
dari kebudayaan Mandai ling-Angkola banyak digunakan warga Melayu di 
kawasan Labuhanbatu. Dalam konteks scjarah awalnya para etnik yang 
ma uk Melayu. di masa kejayaan kc ultanan-kesultanan Melayu. tidak 
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menggunakan nama-nama marganya. nemun selepas Indonesia merdeka dan 
''kekuasaan· ' raja-raja Mclayu hanya sekedar pemangku adat, banyak di 
kalangan keturunan dari ctnik yang menggunakan s istem marga ini kcmbali 
menggunakan marganya, namun dengan polarisasi tetap memelihara dirinya 
sebagai orang Melayu atau masuk dalam dwietnisitas ata u multietnisitas. ltu 
adalah sebuah perubahan yang memang telah digariskan dalam adat Mc layu. 
Maka dengan konsep idcntilas yang seperti itu, tidak menghcrankan pada 
masa sekarang ini nama-nama Melayu mengandung semua un sur-unsur 
tersebut. Misal nya nama Tcngk u Awang Abdullah bin Muhammad Khuclri . 
mengandung gelar Melayu, nama khas Melayu dan nama Islam sckal igus 
dengan nama ayahnya. Demikian pula nama Wan Abadi Ban1s. Dapat dikaji 
ia adalah seorang keturunan bangsawan Melayu dari pihak ibunya yang 
bergelar Tengku. yang dcrajatnya turun menjadi \Van karena kawin dengan 
orang kebanyakan. yairu tepatnya seroang lelak.i dari etnik Karo yang 
bermarga Bams. Begitu juga dengan nama-nama lainnya. 

Kembal i lagi kepada nama Amir Hamzah. Mengenai asal-u ul nama 
beliau, dikemukakan bahwa ketika emak (ibunda) Amir Hamzah yai tu 
Tengk u Mahjiwa mengandung, ayah Amir Hamzah yang bernama Tengku 
Muhammad Adil Gelar Tcngku Pangeran Bendahara Paduka Raja sedang 
gemar-gemarnya membaca dan mempelajari buku-buku scjarah orang-orang 
bcsar dan pah lawan-pahlawan Islam yang terkenal , dalam kontcks Dunia 
islam. Di antara buku sejarah tokoh Islam yang paling digemari Tengku 
Muhammad Adil adalah bertajuk Hikayat Amir Ham::ah. 

Berkat penghayatan nya terhadap para tokoh Islam ternama ini . maka 
Tengku Muhammad Ad il berniat. jika istrinya yaitu Tengku Mahj iwa 
melahirkan seorang anak laki-laki. maka anak itu akan diberinya nama Amir 
Hamzah. Di lai n sis i, jika anak itu perempuan maka anak itu akan 
dinamakannya Fatimah. 

Dalam kenyataan yang ditakd irkan Allah Yang Maha Kuasa. bayi yang 
dikandung Tengku Mahjiwa tcrnyata ketika lahir, be1jenis kelamin laki-laki. 
Oleh sebab itu, Tengku Muhammad Adil kemudian bermusyawarah dcngan 
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istrinya. dan disepakatil ah nama anak ini lak i-lak i mcreka yang bam lahir ini 
Am ir Hamzah. 

Amir Hamzah tumbuh dan berkembang dalam suasana harmonis 
keluarga sultan di istana. Sebagaimana kerajaan Melayu lainnya, Langkat 
juga memiliki Lradi si sastra yang kuat. Lingkungan istana inilah yang 
pertama kal i mengenalkan dunia saslra pada dirinya. Ayahnya, Tengku 
Mu hammad Adi l ada lah seorang pangeran di Langkal yang sangat mencintai 
sejarah dan sastra Melayu. 

Tengku Muhammad Adil sering mengadakan pembacaan hikayat 
semalam sunluk dengan mendatangkan juru hi kayat dari -.vilayah Sumatera 
Timur. Di antara hikayat tersebut adalah Hikayat Hang Tuah. Sejarah 
i\fe/c~\'11 . Hikay at Amir Ham::ah, Hikayat Ali 1/anc!fiah. Bustanussalarin. 
Sulalcaussalatin. dan kisah para nabi. Dalam I ingkungan budaya yang seperti 
itulah. kecintaan Amir Hamzah terhadap scjarah. adat-istiadat. dan 
kesusastraan negerinya nunbuh dan berkembang. Selain im. lingkungan 
Tanjungpura sebagai sebuah ekokultural , juga sangat mendukung 
perke mbangan sastra Melayu, yang didasari oleh kenyataan bahwa 
penduduknya keban yakan datang dari Siak , Kcdah, Se langor, Pattan i, dan 
beberapa negeri Melayu lainnya. Dari latar belakang geobudaya ini , bisa 
dil ihal latar belakang Amir yang tumbuh da lam ke luarga dan lingkungan 
Melayu yang kental. 

Dalam masa pertumbuhannya di Tanjungpura, 1a sekolah di 
Langkarsche School (kemudian bembah menjad i HIS), sebuah sekolah 
dengan tenaga pengajar orang-orang Bclanda. Pada petang hari , ia belajar 
mengaj i di Maktab Putih di sebuah rumah besar bekas istana Sultan Musa . di 
belakang Masj id Azizi Langkat. Setelah tamal HIS, Amir melanjutkan sntdi 
ke MULO di Medan. Tidak sampai selesai. ia kemudian pindah sekolah ke 
MULO Jakarta. Pada masa itu. umur Am ir Hamzah masih 14 tahun.3 

3Dcngan dcmikian. Jatar bclakang pendid ikan Amir llamzah adalah pendidi.kan Eropa 
bcrgaya Belandu. dan seka ligus juga pendidikan Islam ala makhtab (pondok. atau pesantrcn). 
Kcdua bentuk pcndidikan ini tetap diwariskan sampai sckarang di Indonesia. Pendidikan 
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Tengku Muhammad Adil ada lah penggemar sej arah dan sastra Mclayu, 
scpcrti halnya orang-orang tua pada masa itu. Lingkungan dan latar bc lakang 
budaya seperti ini kclak mempcngaruhi kehidupan dan kinetj a A mir 
Ha mzah. Sering kal i ayahnya me ngadakan malam-malam pe rte muan d imana 
orang-orang membaca hi kayat-hikayat Melayu lama seperti 1-/ikayat Amir 
Ham=ah, Bustanussalatun dan la in sebagainya. Cerita yang pali ng dimi na ti 
di sana adalah cerita nabi-na bi, Qususul Anbia, namun d ibacakan dalam 
ba hasa M elayu. Tidak j arang pu la A mir Han1Zah j uga d iperinta h ayahndanya 
untuk membacakan hikayat-hi kayat itu. Amir Hamzah yang masih kecil 
pada masa itu suka scka li dengan sastra-sastra Me layu. kcndati hanya 
mendengarkan saja atau kadangka la ia diberi kepercayaan o le h ayahandanya 
unruk membacakan karya as tra di hadapan orang rama. termasuk ka tya 
sastra yang bertaj uk Hikaycu Amir Ham=ah. Membacakannya mungkin 
sebuah kesenangan tersendiri bagi Amir Hamzah kecil. Hal in i digambarkan 
dcngan j e las o leh . H. Dini ( 1981: 15-1 6) sebagai berikut. 

·xu Busu!'' Panggil Pang..:ran Adil. ··Silahkan meneruskan!'' 
A las buku yang t..: rbuat dari kayu penuh ukiran indah itu p un bcrpindah dari 

depan Tcng ku Nyot A m iruddin. Tangan-tangan menyambu tnya, mcnggcrakkan 
dari satu sudut kc poj ok lain . Bcrhcnti el i hadapan seorang anak lc laki rcmaja. 
Waj ahnya tampan. Ku piah eli k..:pa la kelihatan tcrlalu longga r, tcrh..:nyak tcrlalu 
dalam sehingga mcnutupi k..:n ing yang hi tam lebat. 

·'Jadi, tad i pcmbacaan sampai pada surat putcri Muhurkadar:· Pangcran Adil 
mcngingatkan para hadirin . Tcngku Busu (Amir Hamzah) akan membaca isi sural 
tersebut. dan seterusnya:· 

Anak muda muda itu mulai membaca. 

fonnal di sekolah-sekolah umum adalah berdasarkan pendidikan da lam gaya Eropa ckngan 
mcnggunakan bahasa Indonesia dan tu lisan hurur Latin. Scmentara eli dalam p..:ndidikan 
seperti madrasah. tsanawiyah. aliyah. ntau pend idikan agama tambahan di sckolah-sckolah 
umum. digunakan kur ikulum yang bcrbasis pendidikan Islam ala Indones ia. Se lain 
mcnggunakan bahasa Indones ia juga menggunakan bahasa Arab. T ulisan mcnggunakan huruf 
Latin. Arab Mclayu, dan Arab sckal i g us. Unn1k pcnyebutan sekolah-sckolah ini. da lam 
kcbudayaan Mclayu Sumatcra Timur lazi m juga digunakan istilah kwah. yang art inya adalah 
tcmpat pem belajaran. 
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."uaranya berlainan dari pcmbaca-pembaca sebclumnya. A ntara bcrbisik dan 
so.:rak. eolah-olah ada sesuaru yang menyckal dan menghambal keheningan udara 
dalam pembuluh dileher. Namun semua kata lcrucapkan lcrang. jelas. Kalimat
kalimal mengalir bagaikan keluar dari sumber hcrkclimpahan. Pasli. Tiada 
keragu-raguan. Tak sekalipun terpulus schclum tanda lilik. Segala kala dan 
kalimalmcnjadi hidup. berbicara. Lebi h <:nak dan indah didcngar. 

.. Rc lum pcrnah terli ntas dalam hati say;~ pcrasaan ch in ta kepada sa-saorang 
pcmuda alau pun mcmperkenankan panggilan hawa na ti;u yang mcnguasai hati 
gadis-gadis karcna menchari hana benda kcscnagangan a1au karena memuaskan 
kcinginan-nya. Tctapi yang pertama sa-ka li in-lah chinta snya kepada keberanian 
tunn. pcrangai ttmn yang mulia dan igama wan yang benar dan dengannya wan 
mcngcnal Tuhan llljoh langit dan bumi. T uan t..:lah memperhambakan diri 
kcpadaNya dengan sunggoh-sunggoh. 

··Qieh kerana iru. saya telah menambatkan kehidupan saya dengan 
kehidupan wan. aya telah memileh ruan untok mcnjadi suami sa~ a. Saya 1idak 
mahu orang lain daripada ruan. Jadi sckarang. sama ada lllan akan m.:nghidupkan 
saya dengan mcnjadikan saya istri tuan dalam kchidupan yang baik yang tiang
nya bcribadah kcpada Allah dan berlindung ckngan S} ariat-Nya a1au pun ruan 
membinasakan saya dengan mcnolak saya dan wan 1inggalkan saya meraba-raba 
dalam kcgdapan jahil dan tipu daya shaitan . Saya 1idak pandang ruan kechuali a
orang pcnycru kcpadajalan Allah dan sa-orang yang s uka k..:pada orang yang ta·at 
kepada 1uan pada jalan-Nya. 

··sunggohnya Allah menunjokkan j ahtn-Nya kepada sa-orang gadis 
mcncrusi tuan terlebih bai k bagi tuan daripada d unia dan isinya. Saya sengaja 
mcngi rimkan kcpada ruan bersama-sama su ral ini scbenlok chinchin saya guna
nya supaya wan mengingal orang yang l<:lah mcnulis kapada wan dan berjanji 
d..:ngan Tuhan-nya untok berpegang pada sega la kandongnn-Nya. Wassalam. 
Muhurkadar. 

.. Amir HanlZah membaca surat itu dcngan kual di hadapan saudara-nya. 
Umar Ai) ar. ·a-lclah habis .. :· 

llanya suara Tengku Busu-lah yang menga\\angi ruangan. 
Bcrgcma di serambi tengah. Berpanlulan menyelunth ke arah bclakang dan 

amping .. emua hadirin lerpukau. 

Apa yang di tul iskan .H. Dini tcrsebut jclas me mberi kesan kcpada k ita 
bahwa T engk u Busu (A mir Hamzah) keci l memhaca hikayat tersebut dengan 
dialck Melayu (Langkat). Pengucapan kosa kata scperti: chinta, sa-saorang, 
igama. ft(joh. .wnggoh. shaitan. untok. sehentok, chinchin, kandongan. 
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memberi suasana komun ikasi dalam dialek Melayu Langkat kerada segenap 
pembaca. Mendekatkan para peni kmat karya sastra ini kepada sumber 
budaya Melayu Langkat. 

Selanjutnya, dalam karya sastra masa lampau bangsa Indonesia, di 
antaranya karya sastra Melayu kl asik, tergambar identitas bangsa pada 
masanya. Karya sastra lama itu, memberikan in formasi (maklumat ) kepada 
para pembaca tentang piki ran. adat- isti adat, kepercayaan. kcadaan sos ial 
masyarakat, kepri badian individu, hubungan antarindi vidu, dan sistem ni lai 
yang berlaku di dalam masyarakat pcndukung pada masanya (Panuti 
Sudj iman. 1984: 14 ). Keberadaan hasi I budaya ban gsa Indonesia pad a masa 
lampau yang terungkap dalam sastra lama dapat dibaca pada peni ngga lan 
yang berupa tulisan yaitu naskah (Panuti Sudjiman, 1984:46). Atau lcbih 
jauh juga diwarisi dalam tradisi lisan, yang umumnya tidak tcrtuli s. Namun 
dikotomi antara lisan dan bukan lisan bukanlah ada atau ticlak nya tulisan. 
tetap i lebih menitikberatkan kepada cara mana yang lebih dominan dalam 
mentransmisikan budaya dari satu generasi ke gcncrasi bcrikutnya. 

Hasil kesusastraan Melayu klasik sebelum agama Is lam masu k kc 
kawasan usantara, sebagian besar berasal dari India (yang bcrupa cerita 
yang bersumber dari agama Hindu). Sa lam satu di antara cerita kolosal yang 
diwarisi Dunia Mclayu in i adalah Mahaharata dan Rw11o_mna yang memuat 
ajaran dan kepercayaan dari India serta cerita-ccrita ra kyat India banyak 
memberikan inspiras i pada karya sastra Melayu. !-likoyot Sri Roma dan 
Hikayat Sang Boma adalah dua eli antara karya sastra Melayu yang 
bersumber pada kedua karya Ind ia itu (Yock Fang. 1982: Wi nstcdt, 1969) . ~ 

4
Mcnun11 lal m ( 1977) musik scni [dan susastra] India biasanya sclalu dikatakan 

dimulai d<!ngan him no! ) ang dilatarbelakangi oleh tradisi l "eda. ya itu bcrupa tcks suci 
masyarakat Arya. dan matcri-matcri lainnya yang dapat di1ambahkan dan hcrkcmbang selama 
bchcrapa a bad. Rix J"eda adalah hcntuk tradisi l "eda yang paling <ma l dan tctap dipertahankan 
hingga kin i. Bcbcrapa tcksnya dirancang kcmhali dalam bcntuk yang discbut l"ajur l "ecla. 
Sementara iru Sama l 'eda tcrdiri dari tcks-tcks pilihan dari sumbcr yang sama dcngan yang 
dipergunakan pada upacara kcagamaan. Di sisi lain Atlwrm l"ecla adalah sekumpulan tcks
teks yang berbeda. diturunkan dari magik keagarnaan rakyat dan mnntcra-mantcra. Tradisi 
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Agama l slam yang masuk ke kawasan Dunia Melayu a tau juga disebut 
dengan Nusantara sdebahagiannya adalah melalui Gujarat India (Graaf, 
l 949:73 ). Bersamaan dengan masuknya agama Islam di dalam kebudayaan 
Melayu, maka masuk pula kebudayaan , kesusastraan, bahasa Arab. dan 
bahasa Persia . 5 Masuknya bahasa Arab ke dalam kebudayaan Melayu diikuti 
juga dengan masuknya tu lisan dan kosakata Arab. Masuknya kata-kata Arab 
dalam bahasa Melayu scbahagian besar melal ui proses asimi lasi adaptasi 
fonemis dan morfemis. Pengaruh Persia dalam bahasa Melayu umunmya 
ada lah melalui bahasa Hindustan (Morrison. 1955:52). 

Dalam bidang sastra. penyerapan unsur Arab dapat dilihat dalam bentuk 
struktur genrenya, seperti hikayat, syair, s ilsilah (salasilah), tambo, dan 
kisah. Selain itu, materi teks yang diambil dari ajaran agama Islam meluas 
pada karya-karya sastra Melayu, baik da lam bentuk terse lubung. misalnya 
riwayat nabi-nabi , sa habat nabi , dan peristi wa-peristi wa penting dalam 
sejarah Islam. maupun dalam bcntuk ajaran-ajaran yang eksplisit, seperti 
karya sastra kitab fi kih dan sufi . 

Dalam realitas sejarah, karya tulis sebelum kedatangan Lslam di 
Nusantara ini umumnya berpusat di istana. Namun sejak kedatangan Islam di 
kawasan ini. pusat tradi si tulis karya-karya sastra tersebar di berbagai 
daerah , baik di kawasan pesis ir maupun di daerah pedalaman. Dalam ajaran 
Is lam, dianjurkan un tuk menun tut ilmu bagi semua orang dan anjuran 

l"eda dianggap hanya umuk budaya kasta yang lebih tinggi. dan disebabkan alam 
kegamaannya. ya ng mcmiliki tu lisan-tulisan s ingkat yang begitu kuat mengkoreksi 
pcrtunj ukan. 

' Dalam kont~ks Dunia Mclayu pcnyebutan tcrhadap Persia ini ada yang menyebumya 
Parsi. yaitu di Malaysia. Brunei. Thailand. dan Singapura. D i Indonesia lazim disebut dengan 
Persia. ementara di dalam bahasa Arab wilayah Persia ini lazim disebut dcngan Farisi . lstilah 
ini di antaranya digunakan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad dari Persia yaim Salman 
AI -Fa ri si . Di dalam Dunia Melayu sendiri meskipun pada masa sekaraug umunmya bcragama 
Is lam mazhab Sunni (ahlusstlllllllh 1m/ j uma ·ah). dalam bebcrapa dekadc di beberapa dacrah 
pcrnah bcm1azhab Syaiah. terutama eli kawasan Sumatera seperti Aceh. Minangkabau. Jambi. 
Larnpung. dan lain-lainnya. Dalam kebudayaan peningga lan peraelaban Persia ini dapat dilihat 
dari upacara-upacara me11garak wlm1 el i beberapa kawasan d i pulau Sumatcra. 
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kcpada pemeluknya agar mampu membaca kitab suci AI-Qur'an. Oleh 
karena itu diperl ukan pusat-pusat enk'lllturasi keilmuan. Diawali dari pusat
pusat pembelajaran inilah lahir tradisi tul isan. yang awalnya se luruh 

usantara ini didominasi tradisi lisan. Tradi si tulis ini kemudian difungsikan 
sebagai wahana islamisasi kebudayaan. amun dem ikian. kebudayaan 

usantara pada umumnya masih menonjolkan tradisi lisan dalam sistem 
enku lturasinya hingga sekarang ini . 

Kedatangan Islam di Alam Melayu pada umumnya di pandang 
memberikan sumbangan besar dalam perkembangan kebudayaan di kawasan 
ini. Semua aspek budaya usantara diselaraskan dengan ajaran-ajaran agama 
Islam dengan nuansa yang berbeda-beda di setiap kawasan. Penulis-penu li s 
sastra Melayu pada masa awal perkembangan Islam, mengadopsi clan 
mcmungsikan secara sos iokultural cerita-cerita Islam sebagai pengganti 
ccrita yang bernuansa Hindu dan Budha, kemudian menggubah sastra 
Melayu yang sudah ada menjadi sastra berisikan ajaran Islam (Baro roh
Bari ed, 1996:222). Teknik yang dilakukan tentu saja dengan mencipta sastra 
yang baru atau sastra pra-Islam yang diolah kembali menurut ajaran-ajaran 
Islam. Dalam ha l ini Islam menjadi panduan utama dalam karya-karya sastra 
Islam di Duni a Melayu. 

Pada kesusastraan Melayu klasik, terdapat sejumlah cerita pah lawan 
Islam, mi sa lnya Hikayat Iskandar Zu lkarnain, Hikaya f Amir 1/om:::ah, clan 
1-/ikoyat Muhammad 1-/anafiyy ah (Winsteclt, 1940:63-68; Iskandar, 
1995: 127- 148). Tiga hikayat tersebut mempunyai struktur dasa r sebagai 
sebuah hikayat Melayu (B rake!, 1975:76-77) yang tergolong scbagai karya 
sastra yang ditul is dalam huruf Arab-Melayu atau lazim discbut juga hurur 
Jawi: pengarangnya tidak diketahui (anonim); menceritakan kisah-kisah 
ya ng menakjubkan: disa lin dari satu naskah ke naskah lain: scwaktu 
menyalin, si penyalin bebas mengubah, menambah, dan mcngurangi hal-hal 
yang dianggapnya perlu. Ketiga hikayat itu dikategorikan scbaga i hikayat 
pa hlawan Is lam. dengan alasan ketiganya beri si perjuangan tokoh utama 
yang mcncurahkan hidupnya untuk menegakkan agama Islam. Artinya ia 
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turut scrta dalam menyebarkan. menjaga. mcmpcrtahankan. mengcmbang
kan. dan membela agama Islam (Dipodj ojo. 198 1: 122). 

Hikc~mr Amir Ham:::ah adalab suatu karya ·astra yang menceri takan 
peristi,,·a dan kejadian yang berlaku pada abad ke-7 di Timur Tengah. 6 

Tokoh yang rnemegang pcranan penting adalah Amir Hamzah bin bdul 
Mutalib. yaitu paman (pakcik) 1 abi Muhammad A W. 

Dalam sejarah Islam. Amir Hamzah adalah scorang panglima pcrang 
Islam yang kapasistasnya selalu disejajarkan dcngan Umar bin Khanab. 
yai tu sahabat dan panglima perang Nabi Muhammad SAW. baik mcngcnai 
kepahlawanan maupun keberaniannya (1-laikal, 1996: 11 2-226). Amir Hamzah 
scbaya dengan abi Muhammad SAW. dan bel iau menjad i audara 
esu uannya (Haikal. 1996:50,103 ). Amir Hamzah masuk Is lam demi 

mcmbcla Muhammad SAW dari gangguan orang-orang kafir Qura i y. Scjak 
Am ir 1-lamzah masuk Islam, maka bcl iau seringkal i menclampingi. 
melindungi, dan membela Nabi Muhammad da lam usaha menyiarkan agama 
Islam. Amir 1-lamzah pemah dikirim o leh Rasulull ah Muhammad SAW 
dcngan tentara muslim sebanyak 30 orang ke dacrah Ish di tcpi Laut Mcrah 
untuk berperang melawan Abu Jahal (paman Nab i Mu hammad SAW juga 
yang sekaligus pemimpin kau m kafir Quraisy), yang mcmbawa tcntara 
scbanyak 300 orang. 

Dalam kenyataan hi storis, peperangan itu bata l, karena ada pihak lain 
yang melerai dan mendamaikannya. Peperangan yang bcnar-bcnar 
mcnunjukkan kegagahberanian Amir Han12ah ada lah perang di km,·asan 
Badar pada tahun 624 Miladiah (2 Hij riah) yang dikenal dengan Perang 
Badar--serta perang di Uhud ( daerah pegunungan di sebclah utara Kota 
Medinah) pada tahun 625 Masehi (3 Hijriah) yang dikenal dengan Perang 

'' lstilah Timur Tcngah dalam bahasa Indones ia bcrasal da ri istil ah dalnm bahasa lnggris 
yaitu 'vliddlc East. yang juga bem1akna kawasan timur di bahagian tengah ckngan ka"asan 
budaya Barat. Kawasan-ka\\ asan ini mencakup ncgara-ncgara Arab dan Persia di bo.:nua Asia. 
ditambah dengan negara-negara Arab dan Afrika temma adi bahagian utara Bcnua Arrika . 
tt.'mlasuk Israel. Kalau melihat geogratinya maka sebenamya istilah yang kbih to.:pa t untuk 
mt.'nyt.'butkan wilayah ini adalah Asia Barat dan Arrika Sahagian Utara. 
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Uhud (Haikal, 1996:226, 227, 284). Ketika awal kali Perang Uhud terjadi , 
kaum mus1imin menang. Dengan kemenangan itu, tentara Nabi Muhammad 
SAW sibuk mengurusi harta rampasan, sehingga mereka lengah terhadap 
musuh yang datang secara mendadak. Pada Perang Uhud itu1ah , Amir 
Han1Zah memperlihatkan kegagahberaniannya sehingga banyak musuh yang 
tewas oleh pedangnya (Haikal, 1996:320-322). 

Kemudian dalam konteks dunia sastra Islam, keberanian dan 
kepah1awanan Amir Hamzah ini, mengilhami seorang penulis epos 7 bangsa 
Persia. Berdasarkan peri stiwa tersebut, bel iau menggubah sebuah epos 
kepahlawanan Amir Hamzah ke dalam bahasa Persia, yang diberi tajuk 
Qissa 'i Emir Hamza (Ronke1, 1895: 98). Teks Amir Hamzah versi Persia 
terdiri atas 71 sampai 73 cerita (Ronkel, 1895: 175-180). 

Teks Amir Hamzah versi bahasa Persia ini kemudian disadur ke dalam 
bahasa Arab. Teks Amir Hamzah versi bahasa Arab, betjudul Sirat Hamzah, 
yang da1am peristiwa sejarah sastra disadur oleh Ahmad bin Muhammad bin 
Abu a l Ma'ali al Kufi. Beliau juga ada1ah penulis karya sastra yang bertajuk 
Sirat Say[ bin Dhi Yazan (Hamid, 1982: I 06; Ronkel, 1895: 90; Winstedt, 
1940: 67). Adapun tema pokok dari Sirat Hamzah tetap sama dengan versi 
Persia, yaitu menceritakan perjuangan Amir Hamzah sebagai pahlawan 
Islam. 

Selanjutnya, da1am peristiwa penyebaran Islam, cerita Amir Hamzah ini 
tersebar atau mengalami difusi ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia 
(Ronkel, 1895:242-248) seperti dalam bahasa Turki (dengan judul 
Hamsaname), bahasa Hindustan (dengan tajuk Quissa-i Amir Hamza), 
bahasa di Benggali (dengan judul d' Amir Hamza), dan bahasa-bahasa di 
A lam Melayu (Nusantara) dengan berbagai tajuk. Di Nusantara, cerita Amir 
Hamzah da1am bahasa Melayu berjudul Hikayat Amir Hamzah, dalam 

7Istilah epos adalah unsur serapan dari istilah epic dalam bahasa Inggris. Epos adalah 
kaya sastra yang menekankan kcpada aspek kepahlawanan, yang cicontohkan oleh pahlawan, 
yang menjadi inspirasi oleh sekelompok manusia dalam berjuang menegakkan cita-cita 
bersama. 
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bahasa Jawa dengan judul Serar Menak, dalam bahasa Sunda dengan judul 
Amir Hamjah, dalam bahasa Bugis dengan judul Hikayat Amir Hamzah , dan 
dalam bahasa Bali dengan judul Amir (Ronkel, 1895:245-251; Yock Fang, 
1982:151). 

Selanjutnya, pada dunia sastra Melayu, teks Amir Hamzah yang 
betjudul Hikayat Amir Hamzah ditulis dalam bentuk prosa, yang disalin 
dalam banyak naskah. Berdasarkan data-data susastra berupa naskah Hikayat 
Amir Hamzah yang terdapat di Leiden, London, dan Jakarta, tercatat paling 
tidak sebanyak 15 naskah. Naskah Hikayat Amir Hamzah ini sebagian besar 
ditulis dengan tangan dan sebagian keci l ditulis dengan cetak batu (litografi). 

Bagaimanapun, Hikayat Amir Hamzah adalah salah satu "dunia dalam 
kata" yang berbentuk "hikayat" tentang Amir Hamzah, pamanda Nabi 
Muhammad SAW. Judul teks hikayat itu sendiri, secara komunikatif, 
mengarahkan dan sekaligus membimbing pembaca untuk memfokuskan 
harapannya kepada tokoh utama Amir Hamzah, yang membangun struktur 
Hikayat Amir Hamzah. Dalam dunia sastra Melayu, teks yang tetiulis 
sebagai karya "hikayat" umumnya berbentuk prosa, sedangkan "hikayaf' di 
Aceh biasanya berbentuk puisi (Chambeti Loir, 1999; Hurgronje, I 894, II). 

Di dalam peradaban masyarakat Melayu, Hikayat Amir Hamzah selalu 
dibaca oleh mereka yang hendak berperang, agar dapat memperoleh contoh
contoh kepahlawanan yang dapat membangkitkan keberanian. Gema dan 
resonansi dari kebesaran dan keberanian Amir Hamzah, dalam sejarah dapat 
memberikan semangat kepada tentara Melayu Kesultanan Melaka dalam 
menghadapi musuh, seperti yang tersurat dalam Sejarah Melayu, cerita ke-
34 (Hooykaas, 1947:151; Shellabear, 1961:273-274). Dikisahkan bahwa 
pada suatu malam (tahun 1511 ), para tentara Kesultanan Mel aka berjaga
jaga di balairung istana kerajaan untuk menghadapi tentara Portugis 
(Feringgi). Pada masa itu, Sultan Ahmad menitahkan ahli sastranya umtuk 
membaca hikayat perang yakni Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat 
Muhammad Hana.fiyyah, dengan tujuan sosiore1igius agar para tentara 
kerajaan ini memperoleh tunjuk ajar dari kedua hikayat ini, khususnya 
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memperoleh respon psikologis keberanian seperti Amir Hamzah atau 
Muhammad Hanafiyyah . 

Ka rya susastra Hikayar Amir 1/am::.ah adalah salah satu karya sastra 
M elayu yang diciptakan pada abad ke 15. Bersama-sama dengan teks 
Hikayat Iskandar Zulkamain dan 1-/ikc~rat Sri Rama, Hikayat Amir 1/am::.ah 
merupakan tiga teks Mclayu yang tertua (Brake I dalam C ha mama h
Soeratno, 199 1 :2). Dala m kesusastraan Dunia Me layu (Nusantara), 1/ikc~t·at 
Amir Ham::.ah biasa pula disadur ke dalam tcks-te ks etnik rumpun Melayu 
la innya, yang sesuaikan dcngan minat dan tuntutan masyarakat sastra. 

Teks karya sastra prosa Amir Ham::.ah vcrs i Melayu da la m l'akta 
historis, di sadur ke dalam kcsusastraan Jawa pada zaman Mataram I la m. 
yakni a bad ke- 16 sampa i 17. Tcks versi Jawa ini ban yak dikenal orang di 
daerah-daerah Pesisir Utara Jawa Te ngah, Jawa Timur, Bali. dan Lombok. 
Teks Amir Ham::.ah versi Jawa ini dipengaruhi o leh cerita Panji yang pada 
saat iru berkembang di Ja,, a ( Poerbatjaraka. 19-+0 :3 ). 

Labih jauh lagi. 11 '(~\ ·ang adalah alat dakwah Islam yang sangat hcbat. 
Sarana kebudayaan ini. yang tclah ada di masa pra-Is lam. telah diwari kan 
olch para sembilan wa li. yang disebut ll'ali songo. Perkembanga n dunia 
perwayangan, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan budaya, osial, 
agama, da n pol itik di Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Agama I la m 
mu lai berkembang di Jawa diawali dengan bcrdirinya Kerajaan Dc mak dan 
runtuhnya kerajaan Majapahi t. Pada saat irulah, wayang mulai berke mbang 
dan di sempurnakan o leh para wali. Dengan demikian, wayang a matlah 
penting pe ranannya dalam pcnycbaran dan dakwa h agama Is lam di Jawa. 
Dalam kebudayaan Jawa tc rdapat beberapa macam wayang dan cerita yang 
menjadi acua nnya. Di antara gcnrenya adalah ll'ayang pur11·a de ngan cerita 
Mahabarala: wayang gedog dcngan ccrita Panji; dan trayang golek menak 
dengan cerita Menak (Effendi. 1977: 13-26). Di dalam 1ra.mng golek menak 
diceritakan pula ri wayat Amir Hamzah da n hubungannya dengan ncgcri 
A rab dan Persia pada za man pcrmulaan Is la m. Tari ,\Jenak di Jawa yang 
terkenal d i antaranya ada lah Tari l../mar .\Jc~m-l../mar .'vfadi (yaitu nama tokoh 
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,st. .. -!· IV .5}-,.,_.<t,,'J _4.Jm.' .:""'t .m.:-..l-

ponakmmn Amir 1-lamzah). Tari .\lenak KelasH·ara (nama salah saru i tri 
Amir 1-l amzah yang berasa l dari 1 egeri Cina). 

Teks ,..Jmir Ham::ah adalah suatu ccri ta yang diangkat dari sejarah Islam 
yang dijalin dalam bentuk narasi. Tek Amir Ham::ah dalam sastra Melayu 
yang berjudul Hika_rat Amir Ham::ah mcrupakan saduran dari teks Amir 
1/am::ah versi Persia. Dalam konteks pcnycbaran agama Islam, llikc~1'at Amir 
Hom::ah telah di resepsi o leh masyarakat Nusantara (Jawa, Sunda, Bali. dan 
Bugis). Respon terhadap teks Hikc~ml !lmir Ham::ah, secara meluas terdapat 
pada berbagai sastra daerah di Nusantara, mcnunjukkan bahwa teks Hikayat 
Amir 1/am::ah fu ngs ional dalam hal mcngungkapkan berbaga i ajaran dalam 
koteks komu nikasi sosial. seperti ajakan beragama Islam. ajakan hidup 
berkeluarga. bennasyarakat. dan bcrncgara. serta unruk menunjukkan 
kepah lawanan dan keberanian Amir 1-lamzah. pamanda Rasulu llah 
Muhammad SAW. 

Da lam kaitannya dengan Tcngku Am ir Hamzah. sebagai tokoh utama 
dalam kajian di dalam buku ini , maka uraian tentang Amir Han12ah tersebut 
angatlah melekat dalam sanubari dan memori ayahandanya. Dengan 

berpcdoman dari kepahlawanan Ami r l-lan12ah. maka ayahandanya 
memberikan nama tersebut kepada Tengku Amir 1-l amzah. Dengan harapan 
kelak putranya akan menjadi pahlavvan cpcrti halnya Amir Hamzah sebagai 
pahlawan Islam, yang nilai-ni lainya abadi sepanjang masa, dalam konteks 
menegak kan agama Allah. 

4.2.3 Amir Hamzah sebagai Zuriat Raja-raja Langkat 
Sclanjutnya, keluarga Amir llamzah yang bangsawan, te lah 

memberinya kesempatan waktu dan ruang. unruk mempelajari banyak ha l. 
Mulai dari perdaban Islam Melayu. j uga peradaban Barat. Amir 1-l amza h 
mulai menikmati pendidikan .. sckuler''nya di 1/ol/cmdsche ln/andsche School 
Tanj ungpura. yaitu sekolah dasar pribumi untuk anak-anak orang 
terpandang. lni semua dilatarbelakangi oleh karena ayahannya adalah orang 
penting di kesultanan Langkat. Setamat dari sana Amir melanj utkan ke 
ekolah menengah pettamanya yai tu Meer Uitgebreid Lager Ondenrijs 
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(MULO) di Medan. Ami r Hamzah hanya menjalani sekolah menengahnya 
ditahun pertama saja. Di tahun kedua sampai tamat dia jalani di Chri stclij ke 
MULO Mendj angan Batavia. 

Amir Hamzah berdasarkan aspek zuriatnya, merupakan keturunan 
bangsawan Kesultanan Langkat Sumatcra Utara. Ayahnya bergelar Tengku 
Muhammad Adil , yang pada masa hidupnya menjadi pangeran atau wak il 
Sultan Langkat yang memerintah Langkat Hulu, yang berkedudukan di Kota 
Binjai.s Tengku Muhammad /\d il kemudian diberi ge lar Pangcran 
Bendahara Paduka Raja. Sebuah gc lar dan jabatan yang tingg i keti ka itu 
dalam konteks Kesultanan Langkal. Tengku Muhammad Adi l bersaudara 
sepupu dengan Sultan Langkat yang bergclar Sultan Makhmud Abdul Jalil 
Rakhmatsyah. 

Dalam hal ini ba iklah dijclaskan silsilah Ami r Hamzah yang menjadi 
fokus kajian da lam tu lisan ini. Scpcrt i diketahui umum bahwa Amir Hamzah 
merupakan keluarga dekat Sultan Langkat. Amir Hamzah keturunan para 
sultan yang memerintah Kesultanan Langkat. Dalam buku Sagimun M. D. 
( 1993) di sebut mulai dari Sultan Musa. 

Berdasarkan aspek hi storis, pada tahun 1877 pada suatu waktu bcliau 
masih menjadi seorang pangeran (putra raja), Sultan Musa pergi ke Mekah 
untuk menunaikan ibadah haji . Selepas itu , tahun 1879, setelah ia kembali kc 
Langkat, ia dinobatkan menjadi Sultan egeri Langkat. Ia bergelar Sultan 
Musa Almahadain Syah atau lazim di singkat Sultan Musa saja. 

Dalam sejarah kesultanan La ngkat, Sultan Musa lah yang awal bcrgclar 
sultan. Para pemimpin kerajaan ini , scbelumnya tidak menggunakan isti lah 
sultan tetapi raja. Sultan Musa dikcnal sebagai pribadi yang taat menjalankan 
ajaran-ajaran agama Islam. Semua masa hidup yang diberikan Allah kepada 
bel iau. dicurahkannya untuk memajukan agama islam di kawasan Langkat. 

sPada masa sekarang ini. Kota 1:3injai ini sangat dikenal di seluruh kawasan Sumatcra 
Utara dan l\anggroe Aceh Darussalam scbagai "kota rambutan ... Daerah ini memang mcnjadi 
kawa an produksi utama rambutan ~ang khas Binjai. Kota Binjai memiliki pcmcrintahannya 
sendiri yang disebut pemerintah Kota f3injai. 
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Salah seorang ulama yang disayangi dan mcnjadi guru bimbingan mengenai 
agama Is lam adalah Syekh Abd ul Wahab Rokan AI-Khalidi aqsyabandi, 
yang juga pendiri Tarekat Naqsyaband iyah di Besilam (Babussa la m) 
Langkat. Dari ajaran-ajaran sufisme (tarekat) ini pula, puisi-puisi Amir 
Ha n12ah me ngacu dan mengakar. Bagaimanapun Amir H amzah sebagai 
seora ng putra bangsawan Mc layu, juga didid ik agama Islam. Yang rercatat 
dalam sejarah seko lah agama petang hari di M akhtab Putih di belakang 
Mesjid Azizi. 

Sa lah satu upaya Sultan Musa untuk me maj ukan Kesultanan Langkat 
dalam bidang agama dan budaya, dihadiahkannya sebidang tanah kepada 
Syekh Abdul Wahab Rokan, agar tuan guru ini menetap dan mengabd ikan 
ilmunya di egeri Langkat. Tanah 1111 kemudian dikenal dengan 
Babus a la m, yang menurut pengucapan pcnduduk Melayu setempat adalah 
Bes ilam. 

Akhirnya atas kehendak Allah. Sultan Musa wafat pada bulan Mei 
tahun 1897 di Gebang. Jasad baginda dimakamkan d i dekat Mesj id Azizi di 
Tanjungpura Langkat. Sultan Musa dibcri oleh Tuhan zuriat anak yaiw 
sebagai berikut: (i) Tengk u Sulung Muhammad Syarif Gelar Tengku 
Pangeran Mangkubumi ; (i i) Tengku Han12ah Ge lar Tengku Pangeran lndera 
Di raja; (iii ) Tengku Kelana Gc lar T umenggung Seri Maharaj a; (iv) Tengku 
lntan; (v) T engku Monte! a lias Tengku Abdul Azis. 

Tengku Hamzah Gelar Tengku Pangeran lndera Diraja sepe11i yang 
diura ikan pada nomor (ii) di atas me miliki putra yang bernama Tengku 
Muhammad Adil , yang mcrupa kan ayah A mir Ha mzah. Dengan dem ikian. 
T engku Hamzah Gelar Tuanku Pangeran lndera Diraja adalah kakek atau 
datuk (atok) Amir Hamzah. Seterusnya A mir H amzah adalah cicit dari 
Sul tan Musa. raja Kesultanan Langkat yang pe rtama menggunakan gelar 
sultan. 

Ketika belum wafat. karena merasa us ianya sudah lanjut. maka atas 
kehendak sendiri , S ultan Musa turun dari takhta Kerajaan Langkat. 
Seterusnya pada tahun 1893 dinobatkanlah T engku Monte! sebagai Su lta n 

egen Langkat dan bergelar Su ltan Abdul Jalil Rakhmatsyah dan sering 
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di singkat dengan sebutan Sultan Abdul Azis. Sultan ini meneruskan usaha 
ayahandanya Su ltan Musa untuk memajukan agama Islam dalam Kesultanan 
Langkat. Baginda mendirikan makhtab atau sekolah agama di Tanjungpura 
dan beberapa rumah ibadah. Mesjid Azizi yang terdapat di Kota 
Tanjungpura Langkat sekarang ini, dibangun dan dis ipakan pada masa 
pemerintahan beliau, yang diselesaikannya pada tahun 1909. Mesjid ini 
adalah tem1asuk mesjid yang indah arsitektumya, bahkan menjadi 
percontohan bagi salah satu mesjid di Kesultanan Kedah, Malaysia sekarang. 

Selain dari sekolah yang memberikan pelajaran agama Islam, pada 
tai1Un 1904 Sultan Abdul Azis berusaha pu la mendirikan sebuah sekolah 
umum untuk anak-anak para bangsawan dan orang-orang baik, di 
Tanjungpura Langkat. Sekolah ini dikenali sebagai Langkatsche School. 
Semua oprasional sekolah ini dibiayai oleh Su ltan sendiri. Selapas itu, pada 
tahun 1911 sekolah ini diubah namanya menjadi Hollandshe lnlandsche 
School (H.T.S.) yaitu Sekolah Dasar tujuh tahun yang memakai bahasa 
Belanda sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuannya. 

Dalam kaitao sekolah tersebut, perlu diketahui bahwa di tanah air kita di 
masa penjajahan Belanda ini terdapat beberapa macam sekolah seti ngkat 
Sekolah Dasar, yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa 
pengantarnya. Sekolah-sekolah itu adalah sebagai berikut: (a) Hollandsch 
l nlandsche School, disingkat HlS lama studinya tujuh tahun; (b) Hollandsch 
Chinnesche School disingkat HCS, yaitu sekolah dasar khusus untuk anak
anak keturunan China, lama studinya tujuh tahun; (c) Europeesche Lagere 
School atau ELS yang merupakan sekolah khusus untuk anak-anak Belanda 
(dan Eropa lainnya), lama studinya adalah tujuh tahun; (d) Schake/schoo/, 
lama belajarnya lima tahun. Anak-anak yang diterima di sekolah ini biasanya 
anak-anak dari Sekolah Dasar yang memakai bahasa Melayu (Indonesia) 
sebagai bahasa pengantar. Schake/schoo/ berarti sekolah penghubung, yang 
dimaknakan oleh Pemerintah Be1anda sekolah yang menghubungkan antara 
sekolah yang berbahasa Melayu ke selmlah lanjutan yang memakai bahasa 
Belanda sebagai bahasa penagntar. Jadi demikianlah di samping pendidikan 
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dan pelajaran agama l slam, Su ltan Abdul Azis bentsaha pula melanjutkan 
pendidikan dan pengajaran umum. 

Tahun 1927 Sultan Abdul Azis Abdul Jalil Rakbmatsyah mangkat di 
Tanjungpura dan dimakamkan di lokasi Mesjid Langkat atau disebut j uga 
Mesjid Azizi yang baginda bangun semasa hidupnya. Sebagaimana 
kebiasaan dalam Kesultanan Melayu, seorang sultan yang telah wafat diberi 
gelar, maka gelar baginda adalah Marhum Darulalam. Baginda digantikan 
oleh putranya yang bergelar Sultan Makbmud Abdul Jalil Rakhmatsyah yang 
sering disebut dengan nama singkatan saja yaitu Sultan Makhmud. 
Selanjutnya beliau inilah yang kelak menjadi ayah mertua (mintua) dari 
Amir Harnzah. 

Pada saat pemerintahan Sulatn Machmud, maktab yang didirikan oleh 
Sultan Abdul Azis bertambah maju. Guru-guru sekolah agama atau makhtab 
ini sebagian besar adalah lulusan univeritas ternama di Dunia Islam yaitu 
Universitas AI-Azhar dan Darul Ulum di Mesir. Mereka adalah anak-anak 
asal Langkat juga yang belajar ke sana atas biaya Sultan sendi ri . Pada masa 
itulah banyak anak-anak dari daerah Jain yang datang ke Negeri Langkat 
untuk belajar pengetahuan agama Islam. Adam Malik yaitu mantan Wakil 
Presiden Republik Indonesia di Era Orde Baru, pernah belajar agama l slam 
di egeri Langkat ini . 

Amir Han12ah adalah keturunan para sultan di Negeri Langkat. Untuk 
itu, perlu diketahui susur galur dan turai sosial beliau berdasarkan hubungan 
darah seperti pada Bagan 2.1. 

Dengan ini jelaslah bahwa Amir Hamzah Raja Penyair Pujangga Baru 
merupakan keturunan bangsawan Langkat dan masih tennasuk keluarga 
dekat Sultan Langkat. Di isi lain ibu Amir Harnzah bernama Tengku 
Mahjiwa, seorang keturunan bangsawan Melayu juga. 

Walaupun Amir Hamzah seorang keturunan bangswan Langkat, bahkan 
beliau masih keluarga dekat Sultan Langkat, namun ketika masih berjayanya 
kekuasaan kaum bangsawan dalam s istem pemerintahan kesultanan, beliau 
tidak pernah memperlihatkan, apalagi membanggakan dan menyombongkan 
darah keturunan kebangsawannya. Amir Hamzah tidak pernah menyebut dan 
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mcmperkenalkan dirinya atau menuliskan namanya Tcngku Amir llamzah. 
Bahkan nama dan ditambah gclar ini yang lengkap adalah Tengku Amir 
Han1Zah gelar Tcngku Pangcran Indera Putera. Ia sclalu memakai nama 
Amir Hamzah aja. ranpa menye11akan gelar dan kedudukan bang a\\'annya. 
yang biasa digunakan o leh para bangsa\\'an Mclayu Sumatcra Timur. '~ 
Mcnurut Amir l lamzah scnd iri penggunaan gelar kebangsawanan ini, 
walaupun itu mu tlak dapat digunakannya, adalah tidak berfaedah sama 
seka li . Dari s il~ll yang demiki an. tampakl bahwa Ami r Hamzah bcnar-benar 
mcng intcmalisasi ajaran Islam. yang mempolarisasikan ba l1\\·a Tuhan 
mcnciptakan manusia dari jenis kelami n pria dan wanita. bersuk u-suku dan 
berbangsa untuk sa ling kena i scsamanya dan yang mulia di sisi Allah adalah 
orang yang bertakwa. bukan karena kebangsawannya. I lal ini scsuai dengan 
firman Allah dalam urat Al-l lujurat ayat 13. 

~- ··· ·' • ~ , :,._ , ·, ' · • :.1: . ; : , :.- .-:."j ; I ~ , • ~-~~; __ 
0 ··~ •• '..) · ~LJ • "" ...!...,) 

! ...,-' ~.Y- . -' ..r-' '""{....- ....... ~ i.f-....1 .• -

''Dalam kon!l:ks Alam Melayu. penggunaan gclar kebangsawanan ini n11.:mang lazim 
dan mcnjad i idcntitas sctiap bangsawan Melayu. Namun di antarn mereka ada juga yang 
rcndah hati tidak mau menyertaknn gelar kebangsawanannya. Di antara mereka ada lah Amir 
Hanl/ah sang pahlawan nasional dari Kc!sultanan Langkat ini . Ada j uga beberapa bangsawan 
\ lcla~ u ~ ang tidal.. mcnyebutkan gclar pada namanya. Ada pula yang mcnyamarkan gclar itu 
dcngan cara men) ingl..atnya. Di antara contoh pemimpin ;\lt:la) u yang tidak mcn)cbutkan 
gclar i1u adalah Tcnns Effendi dari Riau. Tenas itu adalah singkatan dari Tengl..u Nasrullah. 
Mcnurut penjclasan bcliau. ia mcnyamarkan kedudukan bangsawannya dengan mengingat 
Allah yang mcnciptakan manusia sama saja dcrajatnya di muka bumi. kccuali agak 
ditinggikan derajatnya yaitu mcrcka yang bcrtal.. wa. Pcnila~:m manusia bcrtal.." a ini juga 
langsung olch Allah. hul..an kita scsama manusia. 
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Aninya: 
llai manusia, scsungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang pcrempuan dan mcnjad ikan kamu bcrbangsa - bangsa dan bcrsuku-suku 
supaya kamu saling kcnal-mcngcnal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu dis isi Allah ialah orang yang paling taqwa diamara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mcngenal. 

amun demikian gelar ke bangsawanan juga tidak la h mcnyalahi ajaran 
agama Is lam dan itu merupakan institusi adat Melayu. Seorang bangsawan 
Melayu mau menggunakan atau t idak gelarnya j uga tidak menyalahi adat. 

amun da lam konteks istiadat (upacara) biasanya ge lar-gelar kebangsa
wanan tersebut disebutkan. 

M engenai tidak digunakannya gelar kebangsawanan be li au ini. seorang 
penuli budaya rerke nal dari Su matera Dada Meuraxa di dal am bukunya 
yang bertajuk Sekitar Pt!jangga Amir Ham=ah, menyatakan sebagai berikur. 
Dalam pcrkenalan be liau dengan A.mir H amzah yang sekej ap itu. maka 
t imbul lah kesan bagi Dada Meuraxa bahwa A.m ir Hamzah adalah 
berpembawaan simpat ik dan tidak mau membanggakan diri. Bahkan gela r 
Tengkunya dalam percakapan kami tidak pernah dikemukakannya. ama 
yang di tulis dan dikemukakannya senantiasa Amir H amzah saj a dengan 
t idak mencantumkan tite l kebangsawanannya (Dada Meuraxa, 1955: 15). 

Amir Hamzah dibesarkan di dalam lingkungan adat Me layu Lama, dan 
dididik menumt adab Is lam mazhab Syafi'i. Na manya yang asli kerika masih 
bayi yang didapatka nnya dari keluarga ketika upacara adat turun ke sungai 
dan member nama adalah Tengk u A mir. Menurut Lah Hu sny, rasi atau 
perbinta ngan secara tradis iona l Mc layu adalah sebaga i bcrikut, .. dapat 
menjadi seorang pemimpin, tapi lemah dalam tindakan wa laupun kuar da larn 
prinsip: seorang pemurah. bersi fat halus. belas kasihan, suka menolo ng 
orang-orang yang susah: rajin da n pembers ih. ta·ar beragama . Cacadnya: 
Suka menyendiri dan berc ita-cita tinggi yang sul it dicapai; karena kelemahan 
kepemimpinannya membawa ia cedera pada diri . Dapat menjadi ahli hukum 
dan penya ir.·· 

223 



Sebab Amir Han1Zah pada waktu itu putra yang tcnnuda dan merupakan 
yang bungsu dari keluarga ayahandanya. maka sejak ia lahir. nama •·timang
timangan .. panggilannya. adalah Tengu Busu dan disingkat dengan Ku Busu. 
lni melekat tutur pada dirinya di lingkungan keluarganya di Langkat. 
Sebaliknya dalam lingkungan kawan-kawannya dan diluaran nama Ku Busu 
ini tidak dikcna l sama sckali. mcrcka hanya tahu Amir ll amzah. 

Perkataan tambahan Hamzah di belakang nama Amir diambil oleh 
beliau sebagai kenangan dan pcnghom1atan atas atoknya yang bemama 
ll amzah bin Su ltan Musa. Atoknya ini pcrnah menjadi Pangeran Kepala 
Luhak di salah satu wi layah di Kerajaan langkat (Landscap Langkat). 
Pangeran llamzah scndiri pada masa dahulu dikenal sebagai scorang ahli 
sastra dan ahli syair Mclayu di Ncgeri Langkat. 

Seorang dari saudara muda Amir Hamzah juga mcmakai nama atuk nya 
scbagai nama tambahan, yaitu Tengku Amal Han1Zah. Dikenal di kalangan 
astra\\'an dengan nama singkatannya saja yaitu Amal Hamzah. Beliau ini 

juga seorang pujangga dan kritikus yang banyak bcrkecimpung di dunia 
sastra. baik scbagai scorang pencipta atau pcngarang. Pcrnah menjadi star di 
Kcdutaan Bcsar Republik Indonesia di Bonn Jerman Barat di era 1980-an. 

Amir ll amzah orangnya tampan dan lawa. warna ku litnya kuning 
langsat. Tubuhnya kecil semampai , lehemya jenjang. Belaiu selalu ampak 
bersih dan segar. Suaranya yang lemah-lcmbut dan lcnggangnya menarik 
hati membuat banyak orang menaruh perhatian atasnya. 

Ditambah lagi dcngan sifatnya yang pcalu dan rcndah hati. pcramah. 
dan sopan santun , wa laupun bcliau adalah anak scorang pangcran tetapi 
pcrgaulannya tidak tcrbatas di kalangan atasan saja, tctapi juga bcrgaul di 
kalangan rakyat biasa . Sejak kecil ia telah mulai membaurkan diri dengan 
rakyat banyak. 

Dalam konteks ini bel iau mcnggunakan filsafat Islam, .. Manusia itu 
asalnya scmua sama, yang berderaj at dan tinggi itu ada lah orang-orang yang 
bertakwa kepada Allah. Dalam tutur sapanya sehari-hari kepada orang 
ataupun tcman tiada pernah Amir Hamzah memakai istilah '"kamu .. atau 
.. engkau;' tctapi sc lalu memakai tutur seca ra kekekluargaan scbagaimana 
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yang lazim digunakan dalam budaya Melayu, sepert i abang. adik. wak. 
bapak. dan lain-lain. menurut tingkatan umur dan kcadaan orang yang 
dihadapinya.Untuk dirinya sendiri tiada mau bel iau mcmakai kata aku. tetapi 
selalu memakai kata hamba, saya, ataupun awa k. 

Bagan 4.1: 
Silsilah Tengku Ami r Hamza h Gelar Tengku Pangeran Tndera Putera 

dalam Konteks Kesultanan Langkat 

I. Ce-A~d Sa-1• 
2 Cc ...... ~ S·; .. ,1'1C"., cnr "<it~ T'.IL' 
J t/..;~nu rr ~:vi 

J tlt:tri'"•urr K0'2.- ,~u 

5 -~rg-..J Be..d •J I Za··usr .. ·;,~sr -2r'Y::J ~.\J Ef-"'t:Ja''l!~~ra 

6 . .. ergt. ,J ln~r:t Burgsu I r.::r9J.J -:w·p.J~ 

7 -:rg<J S1..lta'"\ ;,ntra j 
6 S" trm l.'u;~ 

1 
.l 

9 l ·:~~:xu ' 111.1 J 

I I 

l •• ~. J .. . .... tJ ' ·~.-t:J t,.l ~: ~ .J 

l•)·• • ..,f.:S • 1-..r. I t"~ • ..~ .. u ''Jil l ·' "' 
... it~~ I • t I 

! 
1-1 

.""f''.J~- ''·-·· 
l ,lflll oll l 

•·tt ,. 

l 
f ••n1«t.I I UM 
!Jt:~--~ l 1:UJ''· 
P....rtjr'"I. J 

r .er't:.:htl ot 

r,:d .!lh.,.,: 

·;,.t ~ ·,.rn~·· 
"' ...... -:--r 

I 
-N"!j k ,I(N •• ,, 

•?""ir.;'l' -t"f"~k I 

-t"ft'' t:IIJJ r~; ~ 
'.'.:hur.a": 1 

··~ 

1 
,_ .4 ... ,J/.!tJJ ""! 
(,, Ju l 

l 
=-······ P.f.t 1111 aJ 

h·"'Y~(II ·-:.'T,Y" 
.,......,.~:r 

Sumb~r: agimun M.D. ( 1993:31) dan Lah Husn) ( J<J7(nii) 

225 



Tengku Haji Moehammad Adil ( 1856-1932 ). ayahanda Amir Hamza h. 
bcristeri empal orang. Ti ga di antaranya adalah putri bangsawan langkat, 
scdangkan ya ng seorang lagi ada la h raj a Batak Timur [Simalungun] 
sekara ng. Nama istri-istri dan anak-anak Tengku Haji M oehammad Adi l 
ada lah sebagai berikut. 

I. Tengku Sahara, be ranak empal orang. yai tu: (a) Tengk u Anir (pr) 
kawin dengan T.H. Ibra him di Binjai ; (b) Tengku Ja·rar, sebagai 
Tcmenggung Langkat dibunuh di dalam revolus i sosia l 1946. (c) Tengku 
Elok (pr) kawin dengan T. Hasnam dari Asahan; (d) Tengku Sentol, menjadi 
Kejuruan Se lesai di Selesai, korban revolus i sosial 1946 dii Binjai. 

II. 1 • . Putri Batak Ti mur, 10 beranak satu orang yaitu T engku Em bit 
(pcrempuan) kawin dengan Tengku C it Hasan dari Bahorok. 

II I. Tengku Mahjiwa, beranak 12 orang, yang terdiri dari 9 lelaki dan 3 
pere mpuan. Kedua belasnya adalah : I. Tengku Ham id di Binjai: 2. T engku 
Sulaiman, yang pemah memangku jabatan Residen atau Sekretaris Gubemur 
Kepa la Dae ra h Provinsi Sumatera Utara yang be rkedudukan di Medan; 3. 
Drs. Tengku Malikul Bahar di Jakarta; 4. Tengku Husin Ibrahim, merupakan 
lulusan STOVIA, pemah menjadi Adspirants Contro le ur Arnhemia 
(Pancu rbaht): 5. Tengku Nyot Amiruddi n di Binaji: 6 . Dr. Tengku Abdu llah 
Hod di Binaji; 7. T engku Amir Hamzah (yang menj adi tokoh ulama dalam 
tulisan buku ini ); 8. Tengku Edot (perempuan) kawin dengan Tengku 
Muhammad Daud, adik dari Sultan Mahmud; 9. Tengku Seri banun 
(perempuan) kaw in dengan Tengku Haji Dahla n: 10. Tengku H. Ali. 
meninggal lajang 1936 di Jakarta: I I . Tengku Amal Han12ah. pernah di 
KBRI Jakarta Barat; dan 12 . Tengku Maheran. 

10Yang d imaksud dengan Batak Timur bagi orang-orang di Sumatera T imur 
adalah merujuk kepada etnik S imatungun sekarang ini. Suku Batak Timur ini sela lu 
juga disebut scbagai suku Timur Raya. Secara w ilayah poli ti s saat itu , suku T imur 
Raya sebahagiannya berada eli dalam wilayah Kesultanan Scrdang. 
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IV. Tengku Sulung Esah, yang dikawini oleh Tengku Pangeran Adi l, 
setelah T engku Mahjiwa yang meninggal dunia di tahun 193 1. Tengku 
Sulung Esah tidak mempunyai putra dan putri. 

4.3 Pengalaman Masa Kecil dan Remaja di Sumatera Timur (1911-
1926) 

Pada tal1Un 1918 Amir Hamzah masuk Seko lah Dasar berbahasa 
Belanda namanya Langkatsche School dengan tujuh tingkatan ke las. 
Sekolah ini didirikan o leh Sultan Langkat Abdul Aziz pada tahun 1900 dan 
atas biayanya mendatangkan guru-guru bangsa Belanda dari Nederland yang 
bemama J .F. Itterson. Kemudian pad a tahun 19 14 digantikan oleh Hensius, 
dengan pembantu-pembantunya Mevrouw Hensius Zotmeville dan W .F. Th. 
Eygelshe im. Guru khusus bahasa Melayu (Maleische Tao!) yaitu B.R. 
Sojuangon. Kemudian tahun 1919 ia menjadi Schoolp::.iener di Langsa 
Aceh. Juga beberapa sekolah rakyat biasa (Sekolah Me1ayu 5 tahun dan 
Seko1ah Dasar 3 tahun) didirikan o leh Sultan di beberapa tempat di Langkat 
In!. 

Saat itu Pemerintah Kolonial Belanda be lum mendirikan sekolah apa 
pun untuk rakyat Langkat, karena belum ada kepentingannya secara 
1angsung. Mesjid-mesjid yang ibadah arsitekturnya seperti di Tanjungpura 
yang didirikan tahun 1902, Staba t, Binjai, dan lain-la in. Begitu pula 
beberapa madrasah dibangun oleh Sultan Langkat untuk pendidikan rohani 
rakyat. Bagai masyarakat Melayu Langkat Sultan ada lah lambang dari 
pembangunan adat, pendidikan, dan agama (Lah Husny, 1976:5). 

Gaji dari para gu ru dan pegawai mesjid, juga biaya untuk pemeliharaan 
gedung-gedung tersebut adalah atas tanggungan sultan sendiri karena pada 
masa itu, belum lag i ada badan Landscap langkat yang nengurusi hal-ha l 
demikian. Setelah ada badan Landscap Langkat, Sultan mengusahakan 
adanya s tudie-beurs dari badan ini untuk putera-puteri Langkat, sehingga 
mereka dapat bantuan dana sekolah. Demikian keinginan dan tujuan Sultan 
Langkat untuk memajukan pendidikan di Bumi Langkat. 
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Penerimaan murid-murid di Langka1sche School adalah sangat terbatas 
jumlahnya. Pada kala itu, hanya diterima anak-anak bangsawan dan anak 
pegawai ambtenaar Bclanda dan orang-orang kaya harta. Sekolah inilah 
satu-satunya sekolah bumiputera yang menggunakan kala pengantar bahasa 
Belanda di Kerajaan Langkat. Belum lagi ada apa yang dikenal di tahun 
191 9 dan tahun-tahun lanjutannya seperti: 

1. HI (Hollandsch lnlandsche School) 7 tahun. kemudian disamakan 
oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Sekolah Dasar 6 tahun). 

2. ELS (Europeesche Lagere School 7 tahun, sckolah rendah untuk 
Be Ianda). 

3. Schake/ School 5 tajun, yaitu sekolah sambungan dari Sekolah 
Melayu 6 tahun ke sekolah Belanda, setingkat HIS. 

4. MULO (Meer Uitgebreid Lager Onden1·ijs), 3 tahun, disamakan 
olch Pemerintah Republik Indonesia dengan SM P sekarang. 

5. H BS (Hogere Burger School) , 5 tahun, disamakan dengan SMA. 
6. AMS (Aigeemene Midde/bare School) , 5 tahun , disamakan dengan 

M A sekarang. 
Menurut Tengku Said i Husny, teman-teman Ami r Hamzah sekolah pada 

waktu itu sclain beliau ada lah sebagai berikut. 
I. Tcngku Anuan Husny, yang tahun 1946 mcnjadi Kepala Polisi di 

Binjai kemudian Perwira CPM di Medan. 
2. Abdullah Rainy, pensiunan Walikota Kepala Daerah Kotamadya 

Binjai . 
3. Tcngku Siddik, sebagai jaksa Kerapatan, dan korban Revolusi Sosial 

1946. 
4. O.K. Munar, yang dikenal juga dengan nama Tuan Syekh Ma'mun 

di Tanjungpura Langkat. 
5. Abubakar Umry. Wedana Rl di Medan. 
6. Ibrahim Siagian. anak dari guru Sojuangon, yang pada tahun 194 7 

menjadi guru salah satu SMA di Aceh. 
7. Mohammad Saat Lubis, tahun 1936 menjadi Douane Ambtenaar di 

Belawan Deli . 
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8. Rina Neyhoff. adalah anak J.H. NeyhoiT. pcga\Yai Belanda eli Kan tor 
Asisten Rc idcn Langkat (Lah 1-lusny, 1976:6). 

Sambi! bersekolah , A.mir Han12ah belajar mengaji AI-Qur"an dan 
pelajaran agama Is lam seperti tauhid. fikih , dan lain-lain di Maktab Putih. di 
Kampung Dalam. bekas lstana Sultan Mu a, di belakang Me jid Azizi 
( 1902) yang sekarang tegak megah di Tanjungpura Langkat. Pemimpin 
rnaktab ini bemama Tuan Haji Muhammad Ziadah dengan pembantu
pembantunya: Bi la l Kudin dan Bilal Habib. Amir Hamzah mendapat 
pc lajaran bahasa Arab dari Tuan Syekh Haj i Abdul Karim dan Tuan Kadhi 
1-l aj i Muhammad Nur Ismail di Binjai. 

Ada beberapa hal suka dan duka yang dialami oleh Am ir Hamzah 
scmasa bersekolah di Langkarsc!Je School ini. Dari sini telah tampak sifat 
kepern irnpinannya dan kcsastrawanannya berangsur tumbuh. Di kalangan 
tcman-ternannya, Am ir Hamzah kerap seka li menyebutkan panggilan untuk 
dirinya sebagai Abang, walaupun yang menjadi mitra komunika inya adalah 
orang yang lebih tua umurnya dari beliau. Mungkin karena badannya yang 
lebi h tcgap dan tinggi pada wak tu itu dari reman cbaya beliau. 

Pada masa sekolah in i, ketika istirahat (mai n-main) di sekolah ia selalu 
tampak membuat catatan dalarn notesnya, tctapi bil a ditanya apa yang 
diperbuatnya, Amir Hamzah senyum saja. Malahan ia berkata: "' lni rahasia 
Abang. satu masa ka lian tahu:· Apakah ini titik gcrak darah pujangga yang 
belum nampak. bagaikan sekunrurn bunga yang sedang berusaha mengurai 
kelopak. 

Dalam pekarangan sekolah, ada scorang Pakistan Is lam yang menjual 
bandrek dan rot i kclapa, roti kismi s, roti manis, dan roti maskut dalam 
pikulannya. Pedagang kecil ini namanya Selamat, orangnya baik. Jualannya 
setiap hari laris sekali. Dengan uang 8 sen Belanda, anak-anak dapat 
membeli bandrek scmangkuk dan ro ti sepotong. Yang disenangi anak-anak 
ialah karena mereka boleh berhutang makan rot i padanya. Habis bu lan atau 
j ika lau sudah ada duit, mereka boleh rncrnbayar hutangnya. dalam 
kcnyataannya, tidak semua siswa melunasi hutang-hutangnya tepa! pada 
wak tu yang dijanjikan. Maka timbullah pertengkaran antara Se lamat penjua l 
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bandrck dan roti dengan para murid yang "bengal." tidak jarang sampai 
hampir adu fisik. Dalam kej ad ian yang sedemikain rupa, biasanya Amir 
Hamzah menengahi dan mendamaikan pergaduhan itu. Kadang-kadang ia 
mendahu lukan membayar hutang kawannya ini. Hal inilah yang memikat 
hati dan mcmbuat kawan-kawannya menghargai dan sayang kepada Amir 
Hamzah. 

Menjclang masa dewasa, yaitu masa remaja. Amir Han1Zah tumbuh 
sebagai seorang pemuda yang tampan, ga ntcng, rupawan. Dalam istil ah 
Mc layu Malaysia adalah lawa dan handsome. Pada saat ia duduk di kelas V. 
scorang gad is Belanda (Indo) Rina Neyhoff yang ban1 berumur I I tahun , 
teman sekolah Ami r Hamzah. jatuh hati kepadanya. Rina secara kontinu 
berusaha mcmikat hati Amir Hamzah, namun Amir Hamzah tidak mudah 
tcrgoda, ia ti dak menyambut cinta Ri na terscbut. 

Perilaku Rina eyhoff ini sampai juga kepada Kepa la Sekolah dan orang 
tua masing-masing. Menjaga kctenteraman belajar ked uanya. maka ayah 
Rina dipindahkan ke Mcdan dan tcntu saja Rina turut pindah. 

Nilai-nil ai rapor Ami r Hamzah baik. Hampir tidak ada murid lain yang 
meneruskan pendidikannya ke MULO. Selain dari harus pintar, ekonomi 
orang tua juga haru kuat. Uang sekolahnya saja beljumlah F6 (enam 
gulden) Belanda, hampir seharga satu goni beras saat itu. 

Pada masa tersebut dapat dinyatakan belum banyak anak bumiputera 
Langkat yang dapat mcncapai tingkatan sekolah MULO. Semangat belajar 
Amir Hamzah sedang meningkatnya, otak cerdas. dan orang tua sanggup 
pula membiayainya. Sebuah rahmat dari Allah. Amir llamzah pun bcrsyukur 
atas rahmat tersebut dan berusaha memanfaatkannya. 

Amir Hamzah masuk sekolah MULO pada bulan Agustus 1925, di voor 
klas (kclas pendahuluan) namanya. Orang tua Amir Hamzah 
mcnyerahkannya bayar makan (in de kost) mu la-mu la di Medan pada Raja 
Kocik asa l Asahan, tinggal di Kampung Keling. Namun karena tempat ini 
dirasanya agak kurang cocok, maka tak lama kemudian Amir Hamzah 
pindah ke rumah aluran Pakciknya Tengku Maninuddin di kampung Glugur. 
Beliau ini adalah pegawai mencngah pos di kantir pusat Medan. Juga di 
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tempat ini Amir Hamzah tiada lama karena terlalu jauh letak rumah dari 
sekolahnya. lebih dari empat ki lometer. Pada waktu itu. jarak 4 kilometer. 
terasa jauh betul. meskipun ditempuh dengan sepeda. Umumnya murid
murid datang ke sekolah berjalan kaki , naik sepeda, atau diantar dengan 
bendi atau sado. Motorpit atau sedan masih jauh panggang dari api. Terakhir 
sekali Amir Harnzah bet1empat tinggal bersama kakaknya yaitu Tengku 
Elok. isteri Tengku Hasnan, yang tinggal di Amaliastraat, yang telah diubah 
namanya pada masa sekarang. Selama bersekolah di Medan, Amir Hamzah 
pada waktu libur sering pulang ke Binjai , ke rumah orang tuanya. 

Di M U LO Medan. Amir Hamzah duduk mulai voorklas sampai kela 
dua. Ia kemudian mel anjutkannya ke Surakarta di pulau Jawa pada bulan Juli 
tahun 1928. 

Ayah /\mir Han1Zah yaitu Tcngku Pangeran Ad il sejak pindah ke Binja i 
tahun 1920-an telah membuat sebuah rumah besar epet1i bentuk sebuah 
istana bertingkat dua. Je nde la, pintu, dan langit-Langit serta lobang anginnya 
diukir menu rut gaya arsitektur Melayu. Meskipun t ingkat bawah dibuat dari 
bahan batu dan tingkat atas dari kayu, ke indahan rumah tersebut menonj ol 
benar. Memiliki ruang-ruang, ceruk-ceruk , anjung-anjung, dan serambi
serambi. 

Di dalam rumah besar itu tinggalla h se luruh keluarga ayahanda Amir 
Hamzah dengan bebcrapa anak angkat dan pelayan . Berpuluh orang 
banyaknya. 

Tingkat atas umumnya didiami olehkaum wanita, sedangkan di ruang 
bawah tinggal para pri a yang tiada ada hubungan rapat-rapat dengan Tengku 
Pangeran. Di sekel iling rumah besar ini terl etak taman-taman indah. yang 
sebelah muka cukup besar dengan tanam-tanaman aneka ragam pokok 
bunga-bungaan. Taman in i senentiasa dirawat dan dipe lihara rap i, sehingga 
nyata benar keindahannya. 

Salah seorang anak aogkat dari ayahanda dan bunda Amir Han1Zah 
adalah seeorang remaja puteri bernama Aja Bun, yang saat itu berusia 15 
tahun. Aja Bun adalah a nak dari Wan Bakar dan Tengku S iti. Berdasarkkan 
s ilsilah keluarga, Tengku Siti dengan Tengku Mahj iwa bersaudara kandung. 
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O leh sebab itu Aja Bun adal ah saudara sepupu dengan A mir Hamzah, 
termasuk ke luarga yang rapat juga. 

Dalam hubungan keluarga menjadilah Tengku Pangeran Adil dengan 
Wan Bakar berbiras istilahnya, yai tu sama-sama mengambil satu induk atau 
rumpun kc luarga. Wan Bakar dan T engku Pangeran Adil selain berkeluarga 
juga bersahabat. 

Tidaklah heran, kalau dalam cita-cita kedua mak dan ayah ini, agar 
sambungan kekeluargaan dapa t diperpanjang hendaknya. Tambahan pula 
Tengku Mahjiwa, bunda A mir Han1Zah sangat sayang kepada Aja Bun. 
Seolah-o lah anak sendiri rasanya. Sah1 waktu nanti kedua remaja, Aja Bun 
dan Amir Hamzah direncanakan akan dipetjodohkan. 

Aja Bun dan Amir Hamzah pun mengctahui ' 'rahasia" kedua orang tua 
mereka masing-masing. Sejak mulai ba ligh, tiga tahun lamanya mereka 
bergaul sebagai adik dan abang, tiada segan menyegani di dalam dan di luar 
rumah besar. Walaupun Amir Hamzah mempunyai kamar di tingkat bawah, 
dan Aja Bun di tingkat atas, mereka dapat bergaul seccara sopan dalam 
rumah orang tuanya. 

Mereka berdua gemar bersendagurau. O leh karena itu, seisi rumah selalu 
menyelorokan mereka. Walaupun Aja Bun bebas di rumah, ia tetap tidak 
dibolehkan leluasa keluar pekarangan yang Iebar tanpa pengawalan. 
Maklum lah bahwa pendidikan mora li tas di kala itu, pergaulan perempuan 
dengan dunia luar dibatasi benar. Sekolah untuk perempuan pun dilakukan di 
rumah . 

Meningkat remaja, Aja Bun menjadi gadis idaman bagi setiap pemuda 
menurut zamannya. Pada Amir Hamzah te lah tumbuh menyentuh di dalam 
hati rasa kasih sayang kepada Aja Bun. Sebaliknya pun telah tersemai rasa 
mesra terhadap Amir Hamzah. 

Sungguhpun dcmikian, Amir Hamzah telah bertekad, bahwa ia harus 
menyelesaikan sekolah nya. Selepas itu, baru lah soal berumah tangga 
dilaksanakan. Ia herhajat seka li hendak sekolah di Jawa dan mengharapkan 
meningkat ke jenjang perguruan tinggi sampai sclcsai. Amir Hamzah 
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memberitahukan kcpada ayah dan bundanya, bahwa inilah syarat-syarat 
utamanya yang harus menjadi perhatian orang tua. 

Permi ntaan Amir Hamzah di luluskan dan di serujui oleh orang tuanya. 
amun Ami r Hamzah harus bersedia nantinya dijodohkan dengan Aja Bun, 

bukan dengan orang lain . Maklumlah mcn urut berita-berita, di tanah Jawa 
iru banyak godaan. Tidak ganji l jika seorang yang diki ri m. riga orang yang 
kembali ke pangkalan . Bertambah dengan scorang isteri dan seorang anak. 

Secara tidak resmi sambil berbual-bua l. Tengku Pangeran Adi l dan 
Tengku Mahji wa te lah menyampaikan pada Wan Bakar dan Tengku Siti. 
hajat mercka mempcrtunangkan dan memperjodohkan Amir Han1Zah dan 
Aja Bun pada waktu yang baik kclak. maksud rersebut sangat disetujui oleh 
Wan Bakar dan Tengk u Siti, karena mcmang perlu sekal i pertalian 
kckerabatan itu senantiasa dipererat. 

Demikian lah secara diam-diam tidak rc mi , kedua remaja Aja Bun dan 
Amir telah diketahui bagi keluarga adalah da lam "pertunangan." dan nanti 
sctamatnya pe lajaran Amir Hamzah , keduanya akan dipersatukan. Pergau lan 
Amir Hamzah dan Aja Bun bertambah rapat dan mercka pun secara remaja 
mengikat janj i setia sampai mati , walaupun apa j ua yang akan terjad i. tiada 
co rang pun akan mengingkar janj i. 

Aja Bun pernah menyatakan bahwa sctiap kali Am ir Hamzah duduk 
berkumpul di ruangan tengah di rumah besa r kcluarganya di Binjai dengan 
dia. bese1ta gadis-gadis pingitan dan wanita-wanita tua lairu1ya, selalu Ami1· 
Hamzah mcmberi kuliah umum. untuk kcmajuan wani ta. Amir Hamzah 
bcrkata: "Maya jadinya dara-dara ni, disimpan saja tinggi-tinggi, tiada usaha 
nak maju, anak dara Melayu perlu dibantu." Kemudian dengan berscloro 
Amir menerangkan ten tang dunia wani ta dan perihal kemajuan wanira di 
negeri tetangga dan Eropa untuk dicontoh da lam hal-hal baiknya. 

4.4 Pengalaman Hidup di Pulau Jawa (1926-1936) 
4.4.1 Dua Tahun Menyelesaikan Studi di MULO Menjangan Batavia 

Pada tahun 1926 Amir Hamzah pergi kc Jawa untuk satu tujuan yakni 
bcrsekolah. Pada hari yang telah ditentukan Amir Hamzah diantar oleh kaum 
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kcluarga kc Belawan. Banyak nasehat dan air mala keluar dan berhamburan. 
Jiwa pujangga Amir Hamzah telah mulai terurai apabi la ia Lelah berada di 
ata kapal di tengah lautan luas. yaitu Selat Mclaka mcnuju ke Selat Sunda. 
Mcnurut lah Husny besar kemungkinan Amir Hamzah menulis sebuah 
ajaknya yang berjudu l "Tinggallah'" pada saat perjalanan meninggalkan 

Tanah Sumatcra Timur menuju ke pulau Jawa ini . 
Ketika naik kclas dua di MULO di Kota Medan Amir llamzah 

mcndesak ayahnya Tengku Muhammad Adil agar diseko lahkan ke Batavia 
(Jakarta). Ayahandanya memenuhi permintaan anandanya tersebut. lni 
mcrupakan keputusan keluarga yang berdasarkan kcpada perimbangan 
bahwa Ami r Hamzah adalah anak yang raj in belajar dan sangat mencimai 
astra Melayu yang juga seperti ayahnya mernili ki minat yang sama. Selain 

itu alasan lcbih jauhnya adalah dcngan mcnimba ilmu sastra dan budaya 
Mclayu ini . lt:ntu saja Arnir Hamzah diharapkan menjadi orang utama dalam 
memelihara kebudayaan Melayu di Kesultanan Langkat kclak. 

Gam bar 4. I 
Sketsa Amir Hamzah katya Dcde E. Supriya 

• umber: :--l.H. Dini ( 19!!1 :57) 
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Ia diantar dengan kendaraan mobil sedan ayahandanya sampai di 
pelabuhan Be lawan, di tahun 1926. Tiga har i sebe lumnya ia bersa ma 
ayahanda dan ibundanya menumpang di rumah salah satu anggota 
keluarganya di Kota Medan. Selepas itu, Amir Hamzah diantarkan kc 
pelabu han Belawan, dan naik kapal laut yang bernama Plancius. la adalah 
salah satu penumpang kelas TI, berdasarkan keinginannya sendiri. Padahal 
ayahnya menganjurkan beliau untuk naik di kelas I. Dari pelabuhan Belawan 
ini Amir Hamzah menempuh perjalanan laut yang biasa dilakukan di ma a 
itu. Kapal Plancius yang dinaikinya bergerak dari Belawan menuju 
pelabuhan Singapura, baru kemudian menuju Jakarta (N.H. Dini, 198 1:25-
27). 

Di Kota Jakarta Amir Hamzah me lanjutkan pendidikannya di bangku 
kelas dua dan tiga di C hristelijk MU LO Menjangan. Ia menamatkan 
pendidikannya ini tahun 1927, dengan hati yang berbahagia. Masa ia belajar 
di C hristelijk MULO Menjangan Jakarta ini, tidaklah banyak diketahui. 
Wa laupun begitu A .H. Johns mel ihat makna yang dalam tentang 
pembentukan karakter Amir Hamzah. 

Ia merantau untuk bcrsckolah di Jawa ketika berumur 14. tahun 1923. dan 
tidak pulang-pulang sampai 1937. Demikianlah ia melewati bag ian terbcsar tahun
tahun pembcntukan kepribadimmya. dan menulis semua sajaknya yang signifikan 
di tempat ya ng jauh dari lingkungan Melayu. Di Jakana ia memasuki \IL:LO 
Kristen. Di sana ia tidak hanya menerima semacam pcndidikan 13clanda. namun 
menyerap sesuatu dari gagasan-gagasan clan nilai-nilai Kristen .... lie had. in fact. 
as Catholic an education as was open to an Indonesian during this period. (Johns. 
1977:2). 

Memang di Christe lijk MULO biasanya diajarkan pula pend idikan 
Agama Kristen . Bagi para s iswa yang beragama Is lam boleh tetapi tidak 
diwaj ibkan meng ikutinya. Juga diberi kan cerita-cerita yang bersumber dari 
Kitab Perjanjian Lama dan Pcrjanjian Baru. Begi tu pula d iajarkan lagu-lagu 
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gereja. Amir Hamzah sebagai seorang muslim yang taat tctap masuk ke las 
pelajaran agama Kristen di sekolah ini , dengan tujuan menambab wawasan 
dan perbandi ngan ilmu agamanya. 

Pola pikir yang akamya dari ajaran aga ma Kristen ini, kelak menurut 
H.B. Jassin, diekspresikan oleh Amir Han1Zah dalam saj ak "PadaMu Jua" 
dan "Karena Kasihmu" (I-LB. Jassin, 1963:30). 

Di s is i lain, penulis Melayu yaitu Tengku Lab Husni, memperkirakan 
adanya faktor campur tangan pihak Belanda dalam menyekolahkan A mir 
Hamzah ke sekolah Katolik ini . Tidaklah diketahui apa sebabnya Amir 
Hamzah masuk di MULO Kristen te rsebut. Padahal beliau adalah scorang 
pemuda Muslim yang taa t beribadah sejak kecil. Demikian j uga pandangan 
kedua orang tuanya. Kemungkinan sekali adalah politik dari pemerintah 
Be landa j uga. Mereka tahun bahwa A mir Hamzah adalah seorang pemuda 
taat. M aka untuk meng imbangi daya tarik agama Islam, ia disekolahkan 
pada sekolah Kristen ini agar mendapat didikan Barat yang berasas Kristiani. 

Pada masa itu terdapat satu badan dari pemerintah di bawah 
pengawasan Direktur O nderwij s en Eredienst (Departe men PP&K) yang 
bemama Stiching der Toezicht der studerende jongelingen der 
Buitengewesten, yaitu suatu badan pemerintah Hindia Belanda yang 
mengurusi kepentingan pelajar-pelajar bumiputera dari daerah luar pulau 
Jawa yang sedang menuntut ilmu di berbagai sekolah di sana. Pemimpin da ri 
badan ini ia lah R. A do l r. 

Pelajar-pelajar yang diurus o leh badan ini adalah putera dan puteri 
bangsawan a tau orang besar yang oleh orang tuanya masing-masing 
dimintakan badan ini bertindak sebagai ganti walinya di sana. Tujuannya 
adalah agar pe lajaran-pe laj aran mereka tidak terganggu o leh sesuatu sebab. 
Maka apakah pemimpin dari badan ini ya ng telah memasukkan Amir 
Hamzah di sekolah tersebut? 

Para pe lajar dari luar pulau Jawa ini diberi penginapan (in de kost) pada 
lntemaat Jan Pieterszoon Con (JPC) di Ja lan Guntur, Menteng Batavia 
Centrum, jika disetujui o leh orang tuanya. Gedung ini kemudian selepas 
Indonesia merdeka menjadi Kantor Po lisi Mi liter Republik Indonesia. Hanya 
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sedikit sekali pc lajar dari luar pulau Jawa yang ditcmpatkan di sebuah rumah 
kelua rga Belanda pada saat itu . 

Ji ka pelajar tersebut telah men ingkat menjadi stmlen (mahasiS\\·a), maka 
tempat pemondokannya akhirnya dicari oleh mercka sendiri. Untuk tujuan 
sosial isasi dengan sesama mahasiswa. 

J.P. Coen lnlernaat ada lah khusus asrama besar yang diurus dengan 
baik, tempat anak-anak Belanda bayar makan. Ada juga banyak pelajar dari 
luar Ja\\"a yang tidak masuk pcngumsan badan ini . Mereka mcncari rempat 
dan sckolah sesuai dcngan kcinginan mercka. 

4.4.2 Saat Amir Hamzah di Jawa Aja Bun Sang Kekasih Kawin dengan 
Abangndanya Tengku Rusin Ibrahim 
ctelah Amir Hamzah pindah seko lah ke Jawa, maka abangnya yai tu 

Tengku Husin Ibrahim, lulusan Osvia, dipindahkan pemerintah Belanda dari 
Pancurbatu (dahulunya bernama Arnhemia) Deli Hulu ke Langkat, Kota 
Binjai ebagai Adspirant Controleur. Pada waktu itu jabatan . ..Jdspiram 
Comroleur bagi Inlander (pribumi Indonesia) sudah merupakan jabatan 
istimcwa. Oleh sebab itu tidaklah hcran jikalau Tcngku l-lusin Ibrahim 
merasa bangga. Apalagi ia termasuk anak pangeran dan relati {' memili ki 
uang yang banya k. Oleh kcluarga ia didcsak untuk kawin kcmbali. unt uk 
menjaga kesentosaan dirinya, namun ia l! la lu menolak. 

Akh irnya untuk mengik uti kehendak keluarga bcsar, dan juga untuk 
menjaga Aja Bun dari godaan banyak kaum lelaki lain , maka ia mcmutuskan 
unruk menikahi Aja Bun. Sebaliknya dengan rasa pilu menurutkan kehendak 
orang tuanya dan orang tua Amir Hamzah. Aja Bun dengan Tcngku Husin 
Ibrahi m kemudian menjadi suami dan isteri dan diresmikan menurut adat 
Melayu namun tidak secara bcsar-besaran. Ketika Amir Hamzah pul ang ke 
Langkat di seta ma a sekol ahnya dari Jawa ia diberitahu kedua orang tuanya 
bila Aja Bun telah kawin dcngan Tengku l lusin Ibrahim abangndanya. 

Se lepas kejadi an tersebut Amir pergi ke rumah abangnya Tengku Nyot 
dan kakak iparnya Tengku Nayah untuk meminta nasehat tentang apa ya ng 
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telah dialaminya. Tengku Nyol dan Tengku ayah ikut merasakan 
kesedihannya. 

Sejak ia mengalami peristiwa seperil itu, bi sikan hatinya ia tuangkan ke 
dalam pui si-puisinya. Ada karya puisi yang dilu lisnya di Binjai ada pula 
yang ditulisnya di Jawa, scbagai kenangan kepada Tcngku Mahj iwa, 
kakaknya Tengku oyah, dan bekas tunangannya Aja Bun dan emuanya ia 
serahkan kepada Al lah. Semua peristiwa keh idupannya ini ia tuangkan ke 
dalam sajak-sajak: "I-Iarum Rambutnu;· "Dalam Matamu," "Mabuk," 
"Sunyi,'' " Kusangka," ''Buah Rindu; · ''Tuhan Apalah Keka l," "Cempaka." 
.. Berdiri Aku:· dan lain-lain nya. Demikian juga gubahan prosa !iris Am ir 
Hamzah dapat dibaca di dalamnya pancaran jiwa Melayu. yang diayun oleh 
gelombang hati haru: Bertemu, Berselis ih, Kekasih I dan IT, dan Mudaku. 

Sctclah selesai masa libur, berangkatlah Amir Hamzah dcngan dukanya 
ditinggal kekasih ke Jawa. Cinta pertamanya patah arang. Kcpada Aja Bun 
dikirimnya ·'sajak ragu'· yang bertajuk ·'Apatah Kekat.·· Sctclah sclcsa i 
dibaca, maka sajak tcrsebut dikoyak Aja Bun agar tiada jad i lltnah kcpada 
suami nya. 

4.4.3 Melanjutkan Studi ke AMS di Solo (1927) 
Setelah menamatkan studinya yaitu MULO di Batavia, ia pun 

melanj utkan sekolahnya kc AMS (Aglemeene .1/idd/ebare School) di 
Surakarta (Solo) bahagian Sastra Timur. yaitu mul ai tahun 1927. Mcnurut 
Abrar Yusra di ibukota Kerajaan Jawa (Mataram) inilah Am ir I-Iamza h 
tumbuh dan berkcmbang kemampuannya sebagai sastrawan clan budayawan 
ke segala dimensi. kemud ian dimantapkan oleh pcngalaman dan lingkungan 
selanjutnya di Bata ia (Abrar Yusra, 1996:32). 

Di Kota Surakarta, mulanya Amir Hamzah mondok di asrama, tepatnya 
di kompleks pcrumahan kediaman KRT Wrcksod iningral, di samping 
Keraton Sunan Paku Buwono. Selepas itu., berdasarkan pctunjuk seorang 
teman clari AMS Yogyakarta, yang bernama Banu Iskandar. yang dikenalnya 
ketika pulang ke Solo, ia pindah mondok di rumah RT Sutijo l-l adinegoro di 
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Nggabelen. Sa lah seorang ternan akrabnya di Solo ini adalah Hapsoro yang 
merupakan turunan ningrat Kasunanan Surakarta. 

Di antara teman-teman sekolahnya dan guru-gurunya ia terkenal sebagai 
de eenvodige maar vrolijke Amir. Demikian teman sekelasnya Achdiat K. 
Mihardja menulis dalam Amir Ham:::ah dalam Kenangan. Memang di 
samping riang, kesederhanaan ada lah salah satu s ifat A mir Han1Zah yang 
baik. 

fa siswa yang sangat disiplin. Beliau tidak pemah membolos. Bahkan 
disip lin dan ketertiban itu tampak pula dari suasana kamamya. Segalanya 
serba beres, buku-bukunya rapi tersusun d i atas rak, pakaiannya tidak 
tergantung di mana saja, dan spre i tempat tidumya pun licin tidak kusut, 
seperti kamar seorang gadis remaja (Achdiat K. Mihardja, 1948). 

Pada saat ekolah di MULO ini mata-mata pelajaran yang ditempuh 
Amir Han1Zah terdiri dari: Bahasa Jawa, Bahasa Melayu. Sejarah Budaya 
Indonesia, Sejarah Seni Indonesia, Bahasa Be landa, Bahasa Perancis, Bahasa 
Inggris, Bahasa Jerman, Sejarah, Ilmu Bumi, Tata Negara, Civic, Ilmu Pasti, 
Ilmu Alam. llmu Kimia, Ilmu Tumbuh-tumbuhan dan Hewan, dan Senam. 
Tiga tallUo Amir Hamzah tekun belajar dalam kehidupannya. Dalam pada itu 
dewi cinta datang mengintai pula dan gerakan pemuda meminta tenaga . 

Di Surakarta pergaulan sosial Amir Hamzah luas sekali, baik ke 
kalangan atas. tengah. dan bawah. Ia telah dewasa mental dan fisiknya. 
Kawannya banyak karena keramahtamahannya. Di antara kawan rapatnya 
adalah Achd iat Kartamiharja dan Armijn Pane, yang juga memiliki bakat 
dan darah saslra dan kemudian menjad i pujangga. 

Selain itu. di bidang pergerakan basional Amir Han1Zah juga bergerak 
secara aktif. Ia merupakan ketua Indonesia Muda cabang Solo dan ikut 
membangun Kepanduan Bangsa Indonesia (K BI ), yaitu satu organisasi yang 
mempelopori pramuka yang sekarang ini . 
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4.4.4 Hubungan Cinta dengan llik Sundari 
Waktu ia belajar di AMS Surakarta. sambil belajar untuk diri sendiri, 

Amir Hamzah juga mengajar sebagai guru di Perguruan Taman Siswa. 11 

Dalam konteks kebang aan Indonesia. terutama menjelang kemerdekaan. 
dari kota Surakarta ini banyak tumbuh benih-benih pahlawan dan patriot 
bangsa Indonesia, yang dikemudian hari mcnjadi Revolusi Kemerdekaan 
Indonesia. Amir Hamzah turut menebar benih kemerdekaan, merintis jalan 
menuju kemerdekaan dan kemuliaan bangsa Indonesia. Di Kota Surakarta 
ini Amir Hamzah bersama-sama dengan bebcrapa kawannya meyewa rumah 
yang di fungsikan sebagai asrama. Untuk keperluan makan sehari-harinya, 
Amir Hamzah sendiri rncmbayar pada suatu keluarga Jawa di seberang jalan 
di muka rumahnya. Di ebelah rumah keluarga Jawa ini tinggallah paman 
dari seorang teman ckc las Amir Hamzah yang bemama ll ik Sundari . Teman 
Amir Han1Zah ini , yaitu llik Sundari seri ng datang ke nunah terscbut, dan 
sela lu pula di sana bercakap-cakap dengan Amir Hamzah tentang pelajaran 
sekolah, gerakan pcmuda, soal politik , sosial, religi , nasionalisme, 
kemerdekaan, dan lain-lainnya. 

Seperti sudah di uraikan pada bahagian tcrdahulu. pada tah un 1929 cinta 
pertama Amir Hamzah dengan Aja Bun di Tanah Langkat. te lah mengalami 
patah arang. Sekarang nampaknya ada sinar cinta cemerlang yang baru di 
Tanah Jawa atau scring disebut dengan Jawadwipa. Seiring bcrjalannya sang 
waktu luka-luka lama di hati karena goresan cinta yang kandas, kian 
menipis. Gadis Jawa dan putra Melayu ini , sambil bertukar pengalaman, 
kcilmuan, juga sekali gus memupuk getar-gctar asmara, bertemu mcmadu 

11 Perguruan Taman Siswa adalah sebuah perguruan yang berrujuan untuk m.:ncerdaskan 
kchidupan bangsa. yang awalnya dipimpin dan didi rikan olch Ki Hajar D..:wantara. Beliau 
dikcnal juga scbagai tokoh pcndidikan dan kebudayaan Indonesia. Bahkan naskah mengenai 
pcndidikan nasional di dalam Undang-undang Dasa r I 945 adalab sebagai salah satu buah 
pikirannya bersama-sama dcngan para ilmuwan budayu lain. Sampai ki ni Pcrguman Taman 
Siswa ini masih hidup dan cksis di seluruh Lndonesia. tcm1asuk di beberapa kota d i Provins i 
Sumat.:ra Utara. Gagasan Ki ll ajar Dewantara tentang pcndid ikan adalah t.:rkcnal scbagai tiga 
adagium: ing ngarso sun~ tulotlo: ing mac/yo mangun karwltut wuri lwnclayani. 
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rasa. dan menikmati anugerah cinta yang dikaruni akan pada mereka berdua. 
Tentu saja keduanya berharap agar suaht hari nanti dapat ditingk atkan lcb ih 
serius lagi yaitu membentuk bahtera rumah tangga. sekaligus menyatukan 
dua budaya yaitu Sumatera dan Ja\\'a dalam biduk Indonesia yang 
multikultural. Keadaan asamara dan sos iobudaya yang demikian ini, dapat 
dipotrct mc la lui karya-karya puisi Amir Hamzah scbagai pengejewantahan 
cintanya kepada Ilik Sundari , terutama pacta karya: " Leka Kanda Merenung 
Kesuma,'' " Di Gapura Swarga," "Terbuka Bunga," ''Ragu," dan lain-lainnya . 

Hubungan asmara Amir Hamzah dengan lli k Sundari ini. diberitakan 
kepacla abangnda dan istcrinya . yaint Tcngku Nyot dan Tengku oyah. 
melalui surat. Amir Hamzah meminta pertimbangan dan nasehat dari 
keluarganya yang terpercaya itu. Surat yang diki rimkan oleh Amir Hamzah 
kepada abangndanya ini dil ampiri dengan gambar-ga mbar Amir Hamzah 
dan llik Sundari yang dibaclaikan di kota gudeg dan budaya, Yogyakarta. 

Apa yang dilakukan Amir Hamzah ini, ada lah sebagai isyarat meminta 
restu Tcngku yot dan Tengku Noyah , serta segenap ke luarga besarnya. Hal 
ini dapat dimaklumi karena pacta masa itu di tahun tiga puluhan. anak 
bang a\\'an di Sumatera Timur belum berani terang-terangan berka,,·in 
dengan orang yang bukan kc luarga. dan tanpa izin dan restu Sultan Langkat 
sebagai Kepala Adat. Selain itu. dalam konteks kebudayaan Me layu aat itu. 
umumnya jodoh perkawinan diatur oleh anggota-anggota keluarga tcrtua 
dengan pedoman: ayam pulang ke lesung, itik pulang ke air, pinang pulang 
ke gagang. Makna kulturalnya adalah kawin scsama keluarga. 12 ltulah 

1 ~ Kl'budayaan Melayu secara umum. adalah berdasar kcpada dua garis keturunan sckali 
gus yai tu dari pihak ayah dan ibu . yang dalam tenninologi antropo logi disebut sistcm g aris 
keturunan bilateral atau parental. Di dunia ini. ada j uga ya ng sistem garis kcwrunannya 
berdasar pada ayah yang disebut dcngan patrilineal scpcni ctnik Karo. Toba. dan Mandai ling
Angkola. Ada pula yang mendasarkan garis keturunan dari pihak ibu sepe11i halnya 
masyarakat Minangkabau di S umatera. Kebijakan adat Mclayu d i Sumatera Timur sccara 
umum. kawin d i luar keluarga j uga diajurkan. namun tanggung j awab kepada kduarga luas 
(extmded jiuni~1· ) j uga harus tctap dijaga. Seorang lc laki Mclayu secara budaya di beri 
tanggung jawab untuk menikahi impulnya. Dalam sistcm kckerabatan Mcla) u Sumatt:ra 
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sebabnya Amir Hamzah meminta pendapat abang dan kakak iparnya. Jikalau 
boleh juga mcrintis jalan di kalangan keluarga, agar rencana mclayarkan 
rumah tangga dengan Tl ik Sundari disetujui dan d irestu i setelah Amjr 
Han1Zah tamat kul iah di Fakultas Hukum di Kota Batavia nanti . 

Abangndanya yaitu Tengku yot membalas surat Amir Hamzah bahwa 
Ami r Han12ah dan Il ik Sundari yang berpadanan benar dan mereka sctuj u 
atas maksud Amir Hamzah. Tengk u Nyot j uga mendorong Amir Hamzah 
lebih tekun belajar agar cepat menyelesa ikan stud i ilmu hukumnya dan 
kemudian mcmbentu k rumah langga dengan llik Sundari, ya ng Ielah 
mengobati luka-luka hatinya karena kandasnya cinta pertama Amir Han1Zah. 

Lebih jauh lagi, k.ritikus sastra, H.B. Jassin mendeskripsikan hubungan 
percintaan Amir Hamzah dengan lli k Sundari ini sebagai beri kut: ' 'Dalam 
suatu percakapan pribadi, Achdiat K. Mihardja mengatakan bahwa semasa 
seko lah di Surakarta, Amir Hamzah ' bergaul rapat' dengan seorang gadis 
teman seklas yang bernama Tlik Sundari. Gadis itu kemudian menjadi istti 
dari Mr. lskak Cokrohadisuryo:· 

Utara. dikenal tiga jenis impal: ( I) impal lara11ga11. yaitu anak-anak gad is dari makc ik 
kandung, saudara pcrcmpuan ayah. Anak gadis makcik ini tidak bolch knwi n dcngan 
pihak lain tnnpa persetujuan dari impal larallgallnya. Apabila terjadi. kcmudian impal 
laranga11 mcngadu kepada raja atau sultan. maka orang tua si gadis didenda I 0 tai l atau 16 
ringgit. Di sisi lain. jikalau si gadis itu cacat atau buruk sekali rupanya. impal /oral/gall 
wajib mengawininya untuk mcnutup malu "si gadis yang tidak laku:" (2) impal hiasa. yai tu 
anak laki-laki dari makcik: (3) impal la11ggisa11. yaitu anak-anak dari emak-cmak yang 
bersaudara. lni adalah ciri khas kekerabatan Mclayu Sumatera Timur khususnya Langkat. 
Deli. dan Scrdang. Dalam kebudayaan Mandailing. Angkola, dan Toba. impal ini disebut 
dengan parihw1. Dalam kebudayaan Karo. sama ist ilahnya dcngan budaya Melayu. yaitu 
impal. 
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Gambar 4 .2: 
ll ik Sundari 

Sumbcr: 1\:.11. Dim ( 1981 :67) 
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Selain itu. kesaksian Muhammad Yamin (tokoh po li tik nasional) dalam 
pidato memperingati Amir HanlZah. pada tanggal II Februari 1957 yang 
dselenggarakan olch Lembaga Kebudayaan Melayu Cabang Jakarta. 
menjelaskan bahwa gadis (kekasih ) Am ir Hamzah adalah seorang wanita 
asa l Priangan, yang berbeda dengan keterangan Achdiat K. Mihardja dan 
Slamet Mulyono, yang mengatakan bahwa gadis yang di maksud bcrasa l dari 
So lo. Namun dcmi kian, sebagai orang asal Sumatera j uga, Muhammad 
Yamin tidak mau mcnyebutkan nama gadis itu. hanya mengatakan bahwa 
gadis yang dimaksud telah men in ggal duni a. Tampaknya di kalangan 
sahabat-sahabat dan pengkaj i kehidupan Amir Hamzah. terdapat keragu
raguan siapa sebcnarnya kekasih Amir Hamzah sewaktu aktif studi dan 
mclakukan pergcrakan kemerdekaan, yang tcntu saja menjadi ilhamnya 
dalam berkarya dan hidup, terutama yang kemudi an mcnj ad i Amir Hamzah 
menjadi Raja Penya ir Pujangga Ban1. 

Dengan uraian tersebut jelaslah bahwa adinda yang dimaksud olch 
Amir Hamzah bcrada di seberang lautan. Menuru t I-I .B. Jassin logisnya 
berada di Pulau Sumatera, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Aja Bun. 
gadis pe11ama tempat hati Raja Penyair Pujangga Baru itu terpaut. Pada saat 
selepas Amir Hamzah patah hati, karena kekasih hatinya dinikahi oleh 
abangnda kandungnya sendiri , maka selepas luka mu lai s irna, rupanya nu n 
jauh di dalam lubuk hati musafir Langkat ini telah tumbuh lagi benih cinta 
yang ban1. 

Amir Han12ah eorang bangsawan dari Langkat ini mulai bergaul rapat 
dcngan seorang gad is dari Jawa Tengah dan juga tcman sekelasnya. Mereka 
scring berdisku si tcntang pelajaran sekolah, gerakan pcmuda, soal politik, 
kebudayaan, dan sosial. Gadis Jawa itu bernama lli k Sunclari. Hari demi hari 
gad is ll ik Sundari dan musafir lata Langkat ini saling jatuh hati (Lah Husny, 
197 1 :38-39). 

Perbedaan ctni ·itas dan kelainan adat-istiadat bukan merupakan 
penghalang bagi mereka untuk saling mencintai. Pada masa int perkawinan 
antarsuku belum banyak di lakukan oleh para pemuda dan pemudi kita. 
walaupun Sumpah Pemuda telah diikrarkan pada tanggal 28 Oktobcr 1928. 
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Rupanya semangat umpah Pemuda dan j iwa serta cita-cita Indonesia Muda 
tambah menggelorakan cinta Amir Hamzah dan lli k Sundari . Seperti 
diketahui baln\ a Amir Hamzah akti r bahkan mcnjadi anggota Pen gurus 
Indonesia Muda Cabang Solo. Hubungan cinta antara Am ir Hamzah dan llik 

undari dil andasi dan dijiwai oleh semangat Indonesia Muda yang mencita
c itakan persatu an Indonesia. 1-lubungan cinta ini bagi Amir Han12ah 
memberi semangat dan inspirasi baru sehingga hati bel iau yang tad inya 
remuk redam olch kcgagalan cinta pertama dapat kembali menyanyikan 
enandung hatinya. "Dcngan mengelopaknya bunga ini , layulah bunga 

lampau." Senandung hati ini kemudian disusul dengan senandung-senandung 
hati yang lain. 

Setelah di dalam tahun 1929 tamat dari Chri telijke Mulo Batavia 
(Jakm1a) Ami r ll amzah meneruskan keAMS (Aigeme11e Middelbare School) 
Oosterse Ajdeli11g atau Bagian Ketimuran (kalau sckarang sama dengan 
SMA bagian Sosial Buday3J IPS) di kota Solo. Di kota pusat kebudayaan 
Jawa di Jawa Tcngah iru Amir 1-l amzah bermukim dari tahun 1929 sampai 
tahun 1932 da n menghayati bermacam-macam pengalaman. Selain 
mcngalami indahnya cinta kasih remaja, dengan gadi s Jawa yang bernama 
ll ik Sundari, Amir 1-l amzah mcngalami pula gcjolak romantikanya 
pe1juangan untuk kemuliaan dan kejayaan tanah air dan pengalaman pal ing 
pahit yang dihayati oleh Amir Hamzah selama bermukim di Solo ialah 
kehilangan ibu yang beliau sangat cintai . 

1-lubungan bel iau dengan gadis Ja,,·a yang bernama llik Sundari 
diberitahukan olch Amir Hamzah melalui surat kepada kakak beliau suami
istri yang bel iau cintai dan percayai, yakni Tengku Nyot Amiruddin dan 
istrinya Tengku Noyah. Kepada kakak dan kakak ipamya itulah Ami r 
Han12ah memohon nasehat dan pertimbangan. Perlu kiranya dijelaskan di 
sin i bahwa pada zaman itu anak bangsawan Melayu Sumatera Timur sepert i 
Amir 1-lamzah bclum berani terang-terangan kawin dcngan gadis yang bukan 
keluarga tanpa izin dan restu Sultan sebagai Kepala Adat. Dan lazimnya 
jodoh perkawinan diatur dan ditentukan oleh para anggota ternra keluarga itu 
dengan pedoman yang sudah diadatkan dalam pepatah: "A yam pulang ke 
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lesung, itik pulang kc air," at1inya kawin sesama kcluarga. ltulah sebabnya 
maka Amir Hamzah meminta pendapat dan naschat kakak scrta ioar beliau 
yang terpoercaya itu. Bahkan ka lau dapat juga menyal urkan atau 
mcngusahakan agar keluarga lainnya juga menyctujui dan mcrsctui 
hubungan Amir ll amzah dengan llik Sundari . Di dalam hubungan sural 
menyurat itu Amir hamzah dan ll ik Sundari mempcrolch gambaran yang 
cerah tentang hubungan mereka pada masa depan. 

Gambar 4.3 
Amir ll amzah dan ll ik Sundari di lajalcngka 1934 

Sumbcr: .H. Dini ( 198 1 :87) 
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Pada masa Amir Hamzah bennukim di Solo, semangat kebangsawanan 
dan scmangat kesatuan pemuda-pemudi Indonesia sedang meluap-luap eli 
ada. emangat provinsialisme dan semangat kcclaerahan sudah mulai mereka 
tinggalkan. Berbagai kumpulan yang bersi f"a l dan bersemangat keadacrahan 
epcrti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Sekar Rukun. 

dilcbur menjadi salU ya itu menjadi Indonesia Muda. Am ir Hamzah te1jun 
pula di dalam geraka n Indonesia 1uda ini . Dalam kongres lndone ia Muda 
pcrtama yang dilaksanakan pada bulan Desember 1930 di Solo, Amir 
Hannah turut akti r sebagai Panitia Pcnyc lcnggara. Da lam resepsi Kongres 
Indo nesia Mud a yang pertama itu, Amir ll amzah bcrtindak sebagai Ketua 
Indonesia Muda Cabang Solo. ia mengucapkan pidato, "Selamat datang dan 
elamat berkongres"' kcpada para pesc1ia dan pengikut kongrcs terscbut 

(Achdiat K. Mihardja, 11 3). 

4.4.5 lbunda dan Ayahndanya Wafat (1931 dan 1933) 
Pada tahun 193 1 Amir Hannah mcndapat telegraf" yang mengatakan 

bahwa bundanya Tengku Mahj iwa sak i! keras dan tak lama kemudian 
mcninggal dunia. Di pcrantauannya el i Tanah Jawa ini Amir Hamzah 
mcnangi s terseduh-seduh. sedih. pilu. tanpa ibu tempat mengad u. anak 
dagang di rantau orang. Rasa pujangganya kembali menggelora dan 
kcmudian ia ruangkan dalam sajak yang bc1tajuk ··Bunda r· yang dibuatnya 
kctika Tengku Mahji wa sakit, dan kcmudian ··Bunda If'' pada ketika 
ibundanya dipanggil Tu han Yang Maha Kuasa. Ri nti han rindu dikiasnya 
dalam " Dagang." Tajuk sajak ini attinya adalah seseorang da lam perantauan 
eli ncgcri orang lain lanpa sanak dan kcluarga. 

Amir Hamzah mcngalami pukulan batin yang sangat berat. Tengku 
Mahji\\·a ibunda yang sangat beliau cinta i meninggal dunia. Tidak lama 
kemudian. yakni pacta tahun 1933 ayah beliau Tengku Muhammad Adil 
Gelar Tengku Pangeran Bendahara Paduka meninggal dunia pula. Dengan 
demikian Amir Hamzah mcngalami nasib malang, bak kata pepatah Melayu: 
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sudah jatuh ter1impa tangga pula. Kini Amir Hamzah menjadi yatim dan 
piatu. amun ia mcnerima nasib itu dengan penuh kesabaran dan tawakal 
kcpada Allah. mir Hamzah adalah seorang hamba Allah yang taat dan 
dcngan penuh ke abaran menghadapi cobaan hidup. Pada '' aktu itu Amir 
l lamzah baru masuk menjadi mahasiswa pada RH atau Recht Hoge School 
(sckarang Fakultas l lukum). Meskipun sudah yatim piatu . Ami r Han12ah 
dapat juga mcncruskan kuliah-kuliahnya pada Recht /-loge School di Batavia. 
berkat bantuan biaya dari Sultan Langkar yaitu Sultan Muhmud. Di Recht 
!loge School ini. Amir Hamzah dapat mencapai tingkat kandidat atau 

arjana Muda (Sm. Ilk.). 
Walaupun beliau mendapat pendidikan Barat (HI . MULO. AMS. dan 

Recht Hoge School), di dalam scgala karangan beliau, Ami r Hamzah tetap 
bcmafas Mclayu. Mcmbaca sajak-sajak Ami r Hamzah di dalam angan-angan 
kita tidak akan terbayang bahwa pengarangnya seorang yang berpendidikan 
Barat. berpanta lon. dan berdasi seperti halnya orang-orang Eropa dan orang
orang yang berpcndidikan Barat. tetapi terbayang pada kita eorang muda 
yang berpakaian ccara lelayu. Bacalah yair di bawah ini : 

l(icaf,v 11UWat/ ~ 1nerckv 

Pada-- betl:v m!f'anff' Mefa::ybv 
f{ unln:uvpu-l-1fffl~~ 11'lercUv 

'Dalan-vtrdi-~ ;eper1:v dafutkv 

Tu.af/1/aduhat/ 1~ be/ra~ra/./ 
Yc:t~1fr rnelipu.l:vdew~ ra;Yw 
13erhent"'dall/ ~t.i£,-at"a,r~erat"ah 
Al'l.ahLangkae I~ lara-

("Buah Rindu II ") 

Jelas sekali merupakan lagu nasib yang merawan hati seperti yang 
masih kita dcngar di Malaya dan Sumatera Deli denga n langgam Melayu 
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yang mumi. Alam dunia Melayu mas ih utuh dalam diri Amir Hamzah. 
Beliau tetap mempergunakan bentuk sajak Melayu asli, yakni benmk pantun 
dan syair. Luki an-luk isan, perbandingan-perbandi ngan. irama kata. 
emuanya masih kcntal berakar dan bersuasana budaya Melayu. Perkataan

perkataan yang diambi l dari bahasa Barat jarang tersua di dalam karangan
karangan Amir Han12ah. 

Dalam sajak beliau yang menceritakan kepahlawanan Hang Tuah. 
beliau banyak mcmpergunakan nama-nama kapal dan senjata perang yang 
tidak dapat tidak bel iau petik dari buku-buku kesusastraan Melayu Lama 
eperti Sejarah Mclayu dan Hang Tuah. Perhatikan sajak bel iau belikut ini. 

Selat" melakt:vo·rnb-aknya-mem.eca~ 
p~,tku/rmernukd belalv-lnemb-elalv 
Baht"era-ditepuh bur·itl:lfvdilandcv 
Pe+y"'qj"'a&~halu.awciitundcv 

A nn.adcv Perer1.fJffV lan/ ber.HA4-·U#V 
Me.lalccv negert/ ltent:iah diruntU.-rl/ 
Ciadyardaw pU;f-{;"a-~ daw ktkulv 
Pant"ar~an.gl<ara-r~~cwzfJku}l/ 

Di dalam sajak ini Amir Hamzah banyak mempergunakan kata-kata 
yang hanya dijumpai dalam buku-buku kesusastraan Melayu Lama. sepez1i 
kata penjajab yaitu kapal perang Melayu Kuno, Perenggi atau Peringgi 
sebutan unmk orang-orang Portugis dalam bahasa Melayu Lama: diruntun 
artinya diruntuhkan, galyas yaim kapal perang, pusta salah satu jenis kapal 
Melayu, angkara artinya sangat berani sckali , ranggi ya itu gagah dan bagus, 
dan kosa-kosa kala Melayu Kuno lainnya. Dalam diri Amir Hamzah masih 
sangat kental budaya Melayu dan falsafah hidup Melayu. 
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4.4.6 Raja Pcnyair Pujangga Baru 
Scmula Amir berkenalan dcngan sastra Belanda mclalui penguasaan 

bahasa Bclanda-nya yang dipclajarinya di HlS dan MULO. Amir mengenal 
sastra Bclanda sejak duduk di MULO Jakarta. Di AMS semakin mengasah 
kemampuan menulisnya. Amir j uga mulai mengenal sastra-sastra timur 
(A ia). Pcnul i an Amir lebih kcarah sastra. Beberapa karangannya tentang 
kesu astraan India. Arab dan Persia kemudian dimuat di Pudjangga Baru 
pada tahun I 934. 

Kcndati berkena lan dengan sastra Belanda, tidak ada bukti langsung 
ya ng mempengaruhi karya-karya Ami r Hamzah. Walau dcmikian diantara 
penyair P1!jangga Baru la innya, hanya Amir yang saja yang mendekati 
hakckat romantik Eropa, yang mcnj adi tonggak budaya pada zaman itu . 
Namun atas dasar ini pula pui sinya mengakui sepcnuhnya tonggak budaya 
tradi ona l. Dibanding yang lai nnya pula puisi Amir llamzah dianggap 
mampu menggabungkan dengan sempurna individual ismc barat dengan 
persajakan Melayu tradisional. Amir gemar menggunakan metafora. namun 
untu k tujuan pembaharuannya. Dirinya juga menggunakan pola-pola 
penggubahan puisi tradisional, namun dia memfungsikannya untuk tujuan 
indi viduali sme yang terdapat dalam tonggak budaya modern. Disatu sisi 
Amir mcnggunakan menggali kcbudayaan melayu dimana dia berasal; 
kebudayaan modern barat yang diperolahnya disckolah-sckolah Belanda 
yang dia jalani dimasa perkembangannya; juga nasionalismc yang dia waki li 
dalam Indonesia Muda. Ketiganya adalah sebuah dialektika dalam 
kehidupan penyair Amir Hamzah. Puisinya menunjukan dinamisme budaya 
dan potcnsi kreatif yang terkandung dalam gerakan kebangsaan Indonesia 
masa pcrgerakan. 

Amir Hamzah, selai n mcmberi sumbangan untu k duni a sastra 
Indones ia, juga kepada dunia sastra Melayu. Dari Amir Hamzah, bahasa 
Mclayu mcndapat suara dan lagu yang unik sampai saatb sekarang ini. 
Diakui dalam puisi Buah Rindu. terlihat bahwa Amir Hamzah telah 
memberikan warna modern dalam suara dan Iagu pantun-pantun Melayu. 
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Judul buku I-I.B. Jassin : Amir Ha111::::ah: Radja Penjair Pujangga Baru 
( 1962) tclah mcnobatkan Amir Hamzah scbagai Rc~ja Penyair Pujangga 
Baru. Dalam dunia pergerakan nasional scndiri Amir Hamzah bukanlah 
orator handal sepert i Sukamo. Bel urn ada bukti yang menyatakan Amir 
Hamzah ada lah dafiar incaran PTD Belanda yang selah.! menghantu i kaum 
pergerakan. Amir Hamzah bukan pembuat pctisi sepe11i Soetardjo. Ami r 
Hamzah hanya eorang pcnyair pacta zamannya yang memberi \\'arna dalam 
dunia sastra lndone ia. Lebih bijak jika ki ta mcnyebut bahwa Amir Hamzah 
adalah pejuang kc u astraan di Indonesia- ka la itu bernama Hindia 
Bclanda- pada lapangan kesusastraan dcngan katya-karyanya yang 
Indonesia sentris. Bersama penyair-penyair pada zamannya, Amir Han12ah 
telah memberi identitas baru bagi sastra Indonesia asli setelah 
pengembaraannya mercduksi pengaru h-pengarus sastra dunia. baik barat 
maupun timur. 

4.5 Pernikahannya dengan Tengku Kamaliah Putri Sultan Langkat 
Pergaulan sosial Amir Han12ah dcngan kawan-kawan pergcrakan 

nasionalisme Indon esia di Batavia mcmbuat scmangat kebangsaan Amir 
hamzah makin bergelora, Pemerintah ko loni al Be landa yang memperhati kan 
gerak-gerik dan kcg iatan Amir Hamzah mcnyadari betul bahwa apabila 
kaum intelektua l bangsawan dan rakyal bcrsatu dalam niat dan tindakan. 
maka semua kepentingan kolonial Belanda aka n terancam. Oleh karenanya 
maka pemerintah kolonal Belanda mendesak Su ltan Langkat saat itu, yaitu 
Sultan Mahmud. agar sultan berusaha menghcntikan kegiatan Ami r Han12ah 
dan memisahkan bcliau dari kaum pergcrakan kebangsaan lndone ia di 
Ja\\·a. Sultan Mahmud mendapat amaran ha lus dari Pemerintah Ko lonial 
Belanda agar supaya Amir Hamzah yang digelari Raja Penyair Pujangga 
Baru iru diikat erat-erat di Negeri Langkat, sehingga beliau tidak dapat lagi 
dengan leluasa mclakukan kegiatan-kegiatnnnya yang dapat mcngancam 
kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda. Satu-satunya cara yang paling 
tepat untuk mengik at Amir Hamzah di Langkat ialah dengan mcngawinkan 
beliau dengan putri sulu ng Sultan Langkat yang bcrnama Tuan Putri Tengku 
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.. ~ .. l· IV ~ ,,·ut,_4.mJt ... :t .. m ... -..l: 

Kamaliah. Men urut keterangan orang-orang yang berdckatan dcngan 
kalangan istana Sultan Langkat, dinyatakan bahwa dari Coll t'emeur 
Ceneraalt·wl Nederlandsch lndie (Gubcrnur Jcnderal Hindia Bclanda) pada 
waktu itu datang anjuran melalui Gubernur Bclanda di Medan (Gubcrnur 
Spits) agar /\mir llamzah dikawinkan dcngan putri sulung Sul tan Langkat. 

Mcnurut adat-kebiasaan di kalangan kaum bangsawan Mclayu 
Sumatera Timur dan adat kebang awanan Langkat khususnya. corang putri 
sulung ultan tidak mudah dipinang atau dika,,·inkan. Biasanya yang 
meminang putri sulung Sultan, sckurang-kurangnya haruslah scorang Putra 
Mahkota atau seorang Sultan pula. Jadi yang meminang dan yang akan 
kawin dcngan putri sulung Su ltan Langkat, menurut adat yang di laz imkan 
seharusnya scorang Putra Mahkota dan calon Raja pula. Scka li ini Amir 
llamzah ditctapkan akan memperistrikan putri su lung Sultan Langkat. Putri 
itu bernama Tcngku Kamaliah. Tent ulah ada hal-hal yang luar biasa di bal ik 
perkawinan agung ini. 

Maka . ultan Langkat pun mengadakan pcrtemuan dengan kcluarga tua
tua dan kakak-kakak Amir Hamzah. Kcmudian baginda menitahkan agar 
Amir Hamza h dinikahkan dengan Tuan Putri Tengku Kamaliah. Kcmudian 
keluarga dan audara-saudara Amir ll amzah mendesak agar Amir l lamzah 
mencrima titah Sultan Langkat itu. Titah Sultan harus ditaati dan dijunjung 
tinggi. Ka lau /\mir llamzah mcnolak titah Sultan Langkat itu, maka bcncana 
dan aib mungkin akan menimpa keluarga be liau. Maka keadaan Amir 
Hamzah scpcrti kata pepatah: pipit 111/i makan eli ht{jan, tak dilwlou padi 
lwbis. bila dihala11 hasah. 

Dalam hal ini .H. Dini mcndeskripsikan niat Sultan Langkat untuk 
menikahkan Putrindanya Tengku Kamaliah dengan tengku Am ir ll amzah 
sebagai bc rikut. 

Dun m.:mang bcrsungguh-sungguhluh . uhan hendak meniJ..ahJ..annya dcngun 
putri ~ulung. Tengku Kamaliah. Pcmcrintah jajahan memberitahu Sultun. buh" a 
Amir tctap giat dalam pcrgcrakan nasionalisme. llal ini memp..:ngaruhi 
pcrkcmhangan Langkat jika di kcmudian hari dia mcnjadi pcg<1wai admin istrasi 
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kcrajaan. Karena memang itulah yang di harapkan Sultan. Amir hants dipanggil 
kemhali sebelum sekolahnya selesai. Hants ditcmukan suara jalan agar Amir tetap 
berada eli kampung halaman. Karena apahila tidak, pemerintah Hindia tidak akan 
mau menanggung risikonya. Keselamatan Amir tidak bisa dijamin lagi. Sesuatu 
kecelakaan sangatlah mudab terjadi. Sckarang Sultan menceritakannya kepada 
kemanakan beliau. Ditambahkan ikatan apakah yang berhak dilakukan kalau itu 
bukan perkawinan? Apalagi Sultan sudah mc:ndcngar pula bisisk-bisik angin pcrihal 
.11!\I!Orcmg gculi.1 Sa/a. Namun mengenai pc:rkawinan. menurut keterangan keluarga 
~ ang membawakan pen yaks ian. Sulum tidak pemah memaksanya. Paman Yang 
Dipertuan hanya sckali lagi mengingatkan Amir. betapa kerajaan kccil eperti 
Langkat. mcskipun kaya raya. sangat tcrgantung kepada pcmcrintah penjajah. Sejak 
ditcmukan minyak dalam perut buminya pada nbad kesembilan belas. rumah-rumah 
rakyat di Srangjaya dan Serbajaya dibongka r. diganti dcngan tangki-wngki petrol. 
Penduduk mcrasa terdesak. mcrambah hutan membikin perkampungan baru di 
bekas sarang malaria ... Sultan mcmaparkan Jatar belakang panggilan bc:liau. Kini 
tcrscrah kcpada Amir (N.H. Dini. 1981 : 100- 101). 

Da lam mernutuskan apakah mene rima atau menolak tawaran dan sekali 
£ U S titah Sul tan Langkat tnt , yang bcrlatar belakang po li tik , demi 
kepent ingan semua pihak, Amir Han12ah me njawab untuk berpik ir masak
masak. Jikalau A mir Hamzah memutuskan men ikahi putri S ul tan Langkat. 
ma ka tentu saja Amir Han12ah ha rus segera mengheoti kan kegiatan
kegia tannya dalam geraka n kebangsaan. Selain itu pula ia ha rus mcmutuskan 
ta li perci ntaan be liau dengan llik Sunda ri , sang pujaan bati dari Jawadwipa, 
yang te la h mengobati dan me ng is i hatinya yang sempat terluka. 
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Gam bar 4.4: 
Amir Hamzah dan lstrinya Tcngku Kamaliah 
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umber: '\ .11. Dini ( 19, I: I ll) 

Sebaliknya. apabila Ami r ll amzah mcnolak tawaran Sultan Langkat. 
maka aib besar akan mt.:nimpanya dan sckalian kt.:l uarga besar Amir 
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Hamzah. Situasi sulit bergelayut di benak pahlawan yang namboyan ini . Ia 
bcrada dalam posisi seperti yang digambarkan adagi um Mclayu: bak makan 
buah simalakama, tak dimakan mati ayah, jika dimakan mali ibu. Apalagi 
seperti kita kena i bahwa Amir Hamzah adalah sosok yang lebih 
memcntingkan kepcntingan umum daripada kcpentingan pribadinya. Dalam 
situasi ya ng sedemikian ulitnya ini. sebagai scorang muslim yang ejati . 
Amir llamzah berdoa dan memohon pertolongan Allah. bagaimana ia harus 
mcmutuskan ha l ini. 

Dcnga n didasari secara matang dengan ca ra bcrpikir, berdoa, 
berkontcmplasi, menuruti ajaran adat dan budaya, maka akhirnya Amir 
Hamzah yang dijuluki Ku Busu ini terpaksa harus mengorbankan 
kepcntingan diri yaitu aktir melakukan gcrakan kcbangsaan menuju 
Indonesia merdeka. termasuk mcnyelesaikan studi sarjana hukumnya, dan 
tentu saja "asmara keindonesiaannya.'' dengan pujaan hati si gadis Ja,,·a . llik 
Sundari. 

clai n itu. Amir Hamzah juga berusaha menghindarkan kesulitan yang 
pasti akan dihadapi oleh keluarga beliau dan juga kcsulitan yang dihadapi 
Sultan Langkat send iri, j ika ia mcnolak tawaran untuk menikahi putri Sultan 
Langkat, tcrutama datang dari Pcmerintah Kolonial Bclanda. 

Dalam kebudayaan Mclayu, seorang Mclayu di waj ibkan untuk 
menghormati dan menjunj ung tinggi seorang ultan cbagai pcmimpin nya. 
baik cbaga i pemimpin po lit ik dan juga agama. eorang sultan di dalam 
kebudayaan Melayu merupakan wakil Allah di muka bumi ini. Sultan 
merupakan manifestasi Allah dalam mempolarisasikan kehidupan sct iap 
warga Mclayu. Demikian pula yang di lakukan olch J\mir Hamzah. Baginya 
Sultan Langkat adalah wakil Allah di muka bumi Langkat yang dicintainya. 
Mcnolak titah dan tawaran Sultan Langkat berarti " mcndcrhaka dan tak setia 
raja." Amir Han12ah sadar betul akan tunjuk aja r Melayu in i, dalam kaitan 
menghonnati dan melaksanakan titah seorang ultan Langkat. apalagi 
semuanya ini berkaitan dengan kepentingan umat manu ia cl uruh Langkat. 

csuai dengan ajaran dalam adat Melayu. bahwa tanda eorang Melayu 
jati adalah mcnjaga mar·\\'ah dan turai (stnrktur so ial). maka Amir Hamzah 
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dalam memutuska n tawaran tersebut mempc rtimbangkan perl u tc tjaganya 
harmoni sosia l. dan konsis tcns i interna l budaya Melayu. Dalam hal ini Sang 
Raja Penyair Pujangga Baru ini sadar betul bahwa dia di dunia ini tidak 
hidup seorang diri , tetapi te rikat dan menjadi bahagian dari struktur sosial 
yang ada, tem1asuk : ke luarga inti, keluarga luas, ke luarga besar. ma yarakat 
Langkat, Sumatera Timur. Indonesia, Dun ia Melayu. dan seterusnya. Amir 
Hamzah harus memikirkan eksistensi dan kepentingan sosial keluarga yang 
sangat ia c intai dan be liau bela. Sepet1 i yang se la lu di sebut dalam sajak
sajaknya, sebagai scorang musafir lata dari Negeri Langkat, Amir Hamzah 
berkewaj iban mcnjaga nama dan marwah S ulta n Langkat dan segenap 
perangkat pemerintahannya. yang memil iki da ulat dan kebesaran di 
sepanjang sejarah kesulta nan di Su matera T imur ini . Di sisi lain. Amir 
Hamzah merasa be rhutang budi kepada Sultan Langkat, yang sela ma 
beberapa tahun be lakangan. terutama selepas ayahandanya Tengku 
Muhammad Adil dipanggil o le h Allah keharibaan- ya. telah bersusah payah 
membiayai studi nya di fakultas hukum di Batavia. Apa yang di lakukannya 
ini tidak lai n berdasar kepada tunjuk ajar adat Melay u. yang tetap mengakar 
kuat dalam jiwa seorang A mir Hamzah. Beliau tentu saja mengenal dan 
men ghayati betul pantun Melayu yang sara t makna berikut ini . 

p~~VcuUIMOerlaytu; 

M~ Jebyv dt/at"cv,ypet-4 
f{ur~~dapacdibcr;ycu; 
f{ ut"CU1fr bu.dv dilJ.aA(/IA/ 1natr/. 

Begitu juga pribahasa Melayu yang menjadi fil safat dan dasar hidup 
masyarakatnya , seperti berikut ini . 
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Pantun dan pribahasa tcrscbut mengarahkan scorang Melayu untuk 
sclalu mcnghargai, menghormati , dan membalas budi baik yang diberikan 
kepada kita. Selain itu. mcnurut tunjuk ajar adat Mclayu memberi itu lebih 
baik daripada meminta dan menerima. \\·alaupun corang lelayu ketika ia 
diberi budi baik. hendaklah mcncrimanya. dan jangan mcnjadikan si pemberi 
sakit hati ata penolakan budinya. Tidak ada scorang pun di dunia ini yang 
tidak memerlukan budi baik orang. walaupun ia berkuasa dan merasa 
memiliki sega la-galanya. /\jaran adat Melayu adalah tctap menjaga turai 
sos ial ini dalam kehidupannya. 

Sclain itu pun, Amir ll am7.ah sebagai seorang muslim yang taat kepada 
All ah, pastil ah paham akan ajaran agama Is lam. yang menyatakan bahwa 
jodoh. rczck i, dan maul hanya Allah yang tahu. Manusia punya keinginan 
dan kehcndak, tetapi Al lah Yang Maha Pengasih lcbih tahu lagi apa yang 
akan terjadi (takdir) dalam diri sc corang. termasuk jodohnya. lni merupakan 
bahagian dari rukun iman dalam ajaran Islam. 1-' Sctiap muslim yakin bah\\'a 
qadha dan qadhar atau yang lazim disebut takdir data ngnya datangnya dari 
Allah. Dcrnikian pula yang dipikirkan dan dil akukan olch seorang /\mir 
ll amza h yang penuh menghaya ti kebijakan mcngikut kcbudayaan Melayu, 
sepc rti yang tercem1in da lam lirman Allah dalam /\1-Qur'an, Surah AI
Ahzab ayat 17 sebagai berikut. 

11S.:ti apmuslim diwajihkan untuk heriman kepada Allah. (bn juga pcrcaya akan adanya 
malaikat. kitah-kitab Allah. Rasul-rasul. hari akhir. scrta takdi r haik clan buruk. Set iap 
manusi:1 tdah ditclapkan takdirnya ol.:h Allah. manusia tidak dapat mcngctahui takdirnya. 
olch 1-.an::nn itu harus memilil-.i 'isi dan perilaku yang haik unllll-. mcngisi kehidupannya. 
Tal-.dir Allah tcrhadap setiap manusia adalah memiliki hakikal dan 1-.cbenaran. pencnmann~ a 
schclum pcnciptaan manusia: bcgitu pula umur. rezeki. dan jodoh adalah takdir Allah: scmua 
ada tal-.dm1~ a: kebaikan untuk scllap man usia adalah pili han Allah: manu~ia dan takdir berada 
antara mcmilih dan dipaksa: sena kctcntuan Allah tidak dapat dthindan manusia. 
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Artinya: Kaw!...anlah: "S iapakah yang dapal m.:lindungi kamu dari (taJ..dir) \ llah 
jika Dia m.:ngh.:ndak1 bcncana atasmu atau m.:ngh.:ndaki rahmat untuJ.. dirimu.'" 
Dan orang-orang munalik itu tidak memp<:rPit.: h bagi mereka pclindung dan 
penolong selain Allah . 

.A.khirnya Am ir ll amzah tidak dapal menolak . yang ani cksplisi tnya 
ada lah menerima la,,·aran dan sekaligus titah orang nomor satu di Langkat 
aat im yaitu Sultan Langkat. yang juga adalah pakciknda beliau. Kcputusan 

ini tcntu saja mcrupakan hasi l kontemplasi bcli au yang sangat mcndalam. 
holistik. dan universa l. 

Di sisi la innya, dcmi masa depan di rinya scndiri dan cita-cila lndonc ia 
merdeka. bersalu, bcrdaulat, dan madani, Amir Hamzah meminla kcpada 

ultan Langkal, agar dilaksanakan saja dahulu pernikahannya dcngan 
putrinda sultan. Sclcpas itu. pesta adat pcrka\\' inan dengan tata cara istiadat 
Melayu. direncanak an nanti saja menyusu l. setelah Amir ll anuah 
menyelesaikan studi be liau di rechr hoge school (fakultas hukurn) di Bata\·ia. 

Menerima kcpu tu an Amir Hamza h ini. maka Sri Paduka Tuanku 
ultan Mahrnud Abdul Jalil Rahmatsyah ibni AI-Marhum Sultan Abdul A7iz 

senang sekali. Amir llamzah tidak menolak lclapi taat pada Iiiah dan scka li 
gus tawaran bag inda. Sultan Negeri Langkat pun memang hanya bcrmaksud 
sckcdar mengikat Amir Hamzah mclalui ·'perintah ha lus" Pcmcrintah 
Ko loni al Belanda yang angal takut akan scmua kepentingannya tcrancam 
oleh kegiatan-kegiatan politik Amir Hamzah. terurama semasa bclajar dan 
melakukan kcgiatan kebangsaan di pulau Ja\\'a. Pemerintah Kolonial 
Bclanda. sangat takut j ika nanri .A.mi r ll amzah tclah mendapatkan ilmu 
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sccara akademik dan pcngalaman pergerakan nasionalismcnya di terapkan di 
Bumi Langkat. akan tcrancamlah segala kepentingan Bclanda di Tanah 
Langkat yang makmur dan madani ini . Ditambah lagi gcrakan Amir Hamzah 
adalah gerakan kcbudayaan yang dampaknya akan Jua mcmpengaruhi hati 
segenap masyarakat Langkat. 

4 .5.1 Peminangan dan Upacara Perkawinan 
Selepas saja diputuskan menerima tawaran dan titah Sultan Langkat itu 

ok h Amir Hamzah. maka tiada berapa lama kemudian upacara adat 
mcm inang pu n di lak ukan. 14 Pern ikahan Amir Hamzah clcngan Tuan Pu tri 
Tcngku Kamaliah dil akukan sesuai dcngan adat-istiadat pcrnikahan anak 
Raja-raja Mclayu Langkat. Akad nikah cli laksanakan pada waktu malam 
hari. Sclcsai upacara pcrnikahan cliaclakan acara jamu sukut clan selamatan . 
Scluruh keluarga J\mir Hamzah dan kcrabat Sultan Langkat tampak gembira 
dan merasa !ega. Mcreka terlepas dari bayang-bayang yang akan menimpa 

ultan Langkat dan kcrabatanya dan juga keluarga Amir Hamzah. j ika 
sampai Ku Busu mcnolak ta\\'aran dan titah Sultan Langkat atas desakan 
Belanda in i. 

Pesta adat bersanding dan bersatu direncanakan akan di laksanakan 
kcmudian setelah Amir Hamzah menyclcsaikan prelajarannya di Recht !loge 

14Dalam kcbudayaan Mdayu Sumatcra Timur. acara-m:<tr<t dalam konteks adat 
p.:rkawinan. di lakukan m.:ngiklni tahap-tahap tertentu. Biasanya dimulai dari merisik. yaitu 
b.:rtanya sccm·a informal pihak calon mcmpclai lak i-laki k~pada k.:dua orang rua calon 
mempclai \\·anita. <:Lelah itll di lakukan kegiatan merisik reS/IIi. yaitu dihantamya utusan 
pihak ldaki untuk mcnanyakan seputar kcbcradaan calon mempelai pcrempuan. Utusan ini 
di scbut dcngan JelcmJ<kai. calnjumya dil ak ukan acara peminangan (bcrupa ika1 janji dan 
Jukar Janda). Selepas itu adalah kcnduri (jan111 .wku1). Diteruskan dcngan acara menghantar 
hungu sirih. Kcmudian ditcruskan pula dcngan upacara herinai (ina i kct·il atau curi dan inai 
besar). Seterusnya adalah okod nikah secara lslami. scterusnya bersanding (ditingkahi dengan 
acara hem pang boJWI~. hem pang pilllu. hempcmg kipas. dan pcrscmbahan budaya ). 
Ditcruskan dengan ma1uli hedimhar. Selanjutnya adalah meminjom f1e11gu111in . Setelah itu 
silaturrahmi kcdu<t mcmpelai kc rumah-rumah kcrabat terd~kat. 
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School Batavia. ctcl ah segala upacara adat selesa i maka pada akhir tahun 
1933 Amir HamLa h kc mbali lagi ke Jakarta. 

Dengan demikian maka Amir Hamzah unntk kedua kal inya menga lami 
kekagalan cintanya. Hati beliau rnenangi s. j iwa pujangga beli au menjerit. 

amun apa daya, mcmang sudah dernikian takdir beli au. Untuk meluahkan 
segala gundah dan gulananya ia menulis sajak sebaga i berikut. 

A~~nekcv~bortek.cv 

PM!.ffhib-ur dalanfr 11W11fJanw-ccu~ 
DvlaaLr .kcu~bertuk.ar pa~ 
f{ arzycv ;elag-tt; ;epandai'U/lff den.danff: 
c;~gcunilanff-dil:ul::arrvycvpulcv 

A k,ver!ffkavvdV .kot-~ cerlet:-ah 
A~bonekcv~bonekcv 
Penencu1frdalanv men.garak-Jqf~ 
(':Seb-alr~v/ 

Puisi di atas. yang di tulis Amir Han1Zah ada lah mcng ibaratkan dirinya 
seperti boneka atau lebih jauh wayang. Dalam konteks Nusantara ini terdapat 
berbagai jenis wayang. Ada wayang Mc layu, wayang 170 17 talung Thailand. 
wayang Jawa yang terd iri dari berbaga i gcme pula scpcrti 1rayang kulir 
punra. 1rayang beher. woyang klirik. juga lrG_I'ang golek dari Sunda. wayang 
Bal i. dan lain-lainnya. 

Diri Amir Hamzah diibaratkannya sendiri sebagai boncka (\\·ayang) 
yang menjadi penghi bur dalang. Kcmudian dalang itu sendiri mengatur 
tembang, yai tu mengtur sintasi dan lakon sosial. Dalam kebudayaan Melayu. 
dalang itu lazim disebut dengan tok mahasiku . Dalam larik-l arik puisi di 
atas, dalang yang dimaksud Amir Hamzah , kemungkinan besar secara 
semiosis adalah pihak Pemerintah Koloni al Belanda. Yang dimaksud aku 
boneka engkau boneka adalah meruj uk kepada diri Amir Hamzah, Su latn 
Langkat, putrinda Sultan Langkat. kcrabat Am ir Hamzah. kerabat Sultan 
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Langkat, lli k Sundari . kawan-kawan perJuangan pergerakan kcmerdekaan 
Amir Han12ah. dan lain-lainnya. 

Kemudian kata dt/ larar ~ bertu./ca, .. p~ maksudnya 
adalah tambatan hatinya, segera akan bertukar akibat diarur si tua inya oleh 
sang dalang yaitu pcmcrintah Belanda. Pad a larik ahv erz.ukcuv dt/ lcot-a/v 

~er~ secara pu iti s menciptakan suasana dramatis scmu anya adalah 
sebaga i wayang yang ditempatkan di dalam kotak wayang, scbagaimana 
yang sclalu ia saksikan di Tanah Jawa. Selanjutnya dalam larik p~ 
cl.alanv ~rar!fr Jt:yak maksudnya ada lah sebagai boncka atau 
wayang, maka ia dapat menjadi penenang situasi osial yang 
menghendakinya harus memutuskan seperti itu . 

Setelah melak anaka n pemikahannya, maka Amir Hamzah kembal i ke 
Jakarta. Setelah kcmbali ke Jakarta ternyata /\ mir Han12ah bcrtambah giat 
dalam pergerakan nasional. PID atau Politieke lniinchtingen Dienst yakni 
Dinas Polisi Rahasia Belanda makin giat mengamat-amati kegiatan kaum 
pergerakan nasional kita dan tidak terkccual i Amir Hamzah mcndapat 
pengawasan pu la dari PI D ini. Sesungguhnya Pcmerintah Kolonial Bclanda 
sangatlah k.ha\\ at ir lt: rhac.lap Amir Hamzah nantinya akan ntt:luaskan ide 
kebangsaan dan pergerakannya meluas di kalangan istana da n rakyat di 
Sumatcra Timur. Olch karena iru, maka Pcmerintah 1-1 india Be Ianda di 
Batavia (Jakarta) mengirimkan kawat rahasia kepada Couvem eur van 
Sumatra 's Oostkust (Gubemur Sumatera Timur) yakrn Gubernur van 
Suchtelert agar Sultan Langkat segera mcmanggil Amir l-lamzah untuk 
pulang ke Langkat. Tidak lama kemudian Sultan Langkat pun mcngi rimkan 
telegram dan surat rcsmi kepada Amir Han12ah agar segera pu lang ke 
Sumatera. Amir Hamza h akan dijemput oleh dua orang utusan Sultan 
Langkat. Amir Hamzah sudah merasa, bahwa studi beliau di Jakarta tidak 
dapat diteruskan lagi. 

Demikianlah nasib menyedihkan Amir Han12ah, Sang Raja Penyair 
Pujangga Baru. Ia merasakan paluan godam menghujam ke dalam 
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sukmanya. Da la m situasi cdcmikian rupa. jiwa pujangga bcliau mencoba 
mcmprotes dan mengkritik mclalui sajak beliau sebagai berikut. 

Sety~Uin/H~ Sety~Uin/ 
enyt.u11/ .hardui1 ;enyt-u11/ 

(ie/.ak; .har~ fjdalv 
Duk.anuv tua4'11 adu)r.at/ k.ulunv 
11/alaupul'v lr.atum4 t""a.Jak.aw ret"ak 

Benar 11UU11ar lc.ernban:r 
Melur n~avlcelopalv 
AnalvdartMdudulvber~ 

Tetapt/~4 adt.tha-t/fi;z/cir di~ 
m-arz:r Je/caliptwv c-idalv. 

K t-v lcet"altu-4 t-elu~v J-ulanfr-nuwlyu-l.al1.ff' 
Mw-av ber/cic.cu,v n~dl'tt-CM 
Tet"apv~vadt.tha-t/dagarlff' 
ltmpanuv p~tlv rnerayuk.aw purrta~ntM 

tt~mat-ahart/dir~Jef}artM 

PtwJ'LClA1Ul/raytMd~~~antr 
Tet"apv ~4 adt.t.hat/ J:elancv 
iaptM 'ner!ift4iap hatl41UV bunbal1.ff' 

[)iaf;-v .harduv cUa111/ 
C~ria; hac--~wria-

'edilv tua+11 co-balalv pendanv 
ltmpanuvdv ;elcanvapv m.enyala-
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l"llt trv bolelv 1nenc:Uu~ p«ntat/ 
Tetapv beav 11~u~ tttanuv 
Vt d:t:v darv ci-nav 11W1y'adi- Jelampai--? 
Jenyap, hatikt{, Jer~:yap 
r-1 dalah boleh enf!kn a mertt:Ja
.liuiahtah irtv naad>-yang tetap 
D lffl.cu "'te-fi-llu;v~pn"'Hktur-n lnuu:U-c-

Dalam bari~-baris sajak tcr~cbut di nta!> tcrgambar dcngan Jela~ bah'' a 
Ami r llam;ah hanya dapat tcrscnyum wa laupun hatinya scbctulnya retak. 
Banyak bunga di sekelilingnya scpcrt i me lur, mawar, yang juga sebagai 
indcks gadis-gad is di sckitar bcliau. Selepas ia mcmilih cinta dan tambatan 
hatinya. 1-.cadaan sosia l memaksa bcl iau untuk melepaskannya. scpcrti kata 
pcpatah ivk lay u: bagaikan pungguk merindukan bulan. Walaupun demikian 
diam dan cobalah menghibur dirimu yang malang. mcsk i ibarat api dalam 
!>ekam. Ia bcnan~ a mengenai na!>ibn) a yang malang. namun tctap ia terima 
dengan il-.hla!> demi kepentingan bang a dan ma!>yarai-.atn~ a. Demikian 
kepiluan hati Amir Hamzah diluahkan dalam puisi tersebut. 

Kctika Amir Han1Zah haru. pu lang ke Sumatera Timur, dua orang 
pcmbcsa r utu an Sultan Langkat, yakni Orang Kaya Gombang Gelar Datuk 

cri A!>mara dan Cek lat Gclar Datuk sctia Bejasa mcnuju kc Bata\ ia untuk 
menjcmput Am ir Hamzah sebagai anak menantu Su ltan Langkat. Mereka 
bcrtiga 1-.cmbali kc Sumatera dcngan menumpang kapa l Op ten Noon. 

Sclcpa~ !>aja Amir Ham7ah ~ampai di Tanah Lang kat Sumatcra Timur. 
tidak lama kemudian. Amir llam/ah dan Tuan Putcri Kamaliah pun 
dipcrsandingkan pada malam hari dengan segala upacara kcbcsaran. Setelah 
scmua upacara adat perka\\'inan ~c l esai. rnaka di hadapan para pcmbesar 
kerajaan dan kaum keluarga dikukuhkanlah secara resmi scrta di tabalkanlah 
Amir llanuah sebagai Pangcran dengan Gclar Tcngku Pangcran Indera 
Putcra. Dnlam memerikan peristiwa pcrkawinan Amir llamnh dan Tengku 
Kamaliah ini. .H. Dini ( 1981: I OR- I 09) menu li s sebaga i bcrikut. 
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P.:rkawinnn Amir Hamzah dan Tcngku Kamnliah-pun berlangsunglnh. 
Sc:perti t.:ljadi da lam cerita-cerita kuno. ~cnla h-o lah diangkat dari hikayat 

Mdayu Lama. p<:sta selama tujuh hari tujuh malam dirayakan di sc luruh 
Kerajaan Langkat. Pertuqjukan rakyat dan makanan tersuguh di pclataran istana. 
Semuan~ a tanpa dipungut bayaran. 

Pada malam kctiga. mengikuti adat dari nenek moyang. Amir 
m.:nyingkapkan 1-.ain kelambu. mcmbu!..a pimu clan bcrbicara kepada scorang 
rua yang di~cbut bidan pengantin. 1.' 11idan pengantin ini menemui bid;m 
pcngamin piha!.. \\'anita . Mereka berunding scbcntar. Kemudian diangkatlah 
alas ranjang yang telah menerima tanda-l<lnda keperawanan. ltu ditunju!..kan 
kepada kaum tua keluarga Amir. Piha!.. kkki pun mcngusung kiriman 
serbaguna. ya itu clari beras, kelapa dan scmua ikan lauk pauknya. lni dis.:but 
baluan. Dan malam itu juga kedua mcmpclai diajar mandi. Memakai doa-dua 
dimandikan olch kedua bidan mcrcka. Kccsokan hari nya, scbuah mobil dihias 
bcrbcntuk pcrahu. /\mi r dan Kamaliah dinaikkan orang di atasnya. Kcndaraan 
itu mclambangkan bahtera kehidupan untu!.. mcngarungi kchidupan. Pasangan 
muda itu pun diaraklah sckeliling kota Tanjungpura. Kemudian di lapangan di 
mana ada bangiunan yang disebut Punca Persada. Mcrcka se!..ali lagi 
dimandikan disaksikan oleh seluruh hangs;m an dan ral.."yat Lang!..at. Para 
hadirin juga hcramai-ramai sa ling men~ iram. pacara iru hembah mcnjadi 
~em a~: am ll:sti\ al air yang sangat mcriah. 

Namun kcm.:riahan dan sukacita yang mengawang menyelinapi udara 
Langkat tidak hcrhasi l menembus hari Amir ll amzah. Tengku Burhan. ~audara 

sepupunya. b.:rpuluh-puluh tahun kcmudian mcmbawa kesaksiannya. 

Sepanjang proses upacara perkawinan adat Melayu ini, mulai dari hari 
pet1ama sampai penghabisan, Amir Han1Zah tidak memperlihatkan rasa 
gembira sed ikit pun jua. Ketika duduk bcrsanding di atas pelaminan. Amir 

15Dalam kebudayaan Melayu di Sumatcra Timur. ten11asuk Langkat. bidan pengantin 
1111 luim pula discbut dengan mak am/am. Tugasnya adalah mcrias. memb.:ri tunjuk ajar 
selama proses upacara pcrkawinan kepada kcdua mcmpelai. mcmandikannya sccara adat yang 
disebut dengan mwuli hedimbar. Bcgim juga dcngan upacara nasi lwdap-luulapan yang 
penuh makna simbolis budaya. Lebih jauh lagi mak andam ini adalah narasumber utama 
dalam konleks p.:rkawinan di dalam kcbudayaan Melayu, seperti lllsafal p.:rkawinan. 
kerukunan bcrumah tangga. doa-doa suami dan i ~tri dalam mcngharungi rumah tangga. dan 
hal-hal scjcnis. 
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Hamzah lebih banyak berdiam diri. dan tidak pcrnah mengulum senyum 
sebagai cksprcsi kebahagian. cbagaimana biasanya cscorang yang edang 
berada di gerbang. menj elang kcberangkatannya mcninggalkan masa lajang. 
Menurut .H. Dini (198 1: I 09) di dalam hati Amir Hamzah terdapat nama 
Ilik Sundari . Gadis Jawa Tengah inilah yang mcnguasai seluruh hati dan 
pikiran Amir llamzah se lama perhelatan bcrlangsung. Kcadaan itu 
digoreskan Amir Hamzah melalui puisinya berikut ini . 

If anyuc aluv /ce/ca;fihku4 
If anyuc tzluw 
lllur/cawt"~n/A.f col<:m.fraluv 
S~il'llya-,J~v! 
T~Ju.ara-lca-:fiJu::u'l1 C'~~~ne~w~ 

t"taclcvaw~ ~~ nuelalv. 
Dalzagalcaw ~1U4 hat,41-kawln4-ilum4 ,n,atvtziul/ 

;ebablcawdiatmnvv. 
L Cl.-nffit" ''wnyerlcap, air berlept?4-' cang-an, tzlul/ tl?#!fjfJelafJv. 
TertfJffel~U1'1/~ ~ 
Au,.dv~ ,~/cert?4-' 

8UAm/dl/ Valt!Mv 1~/ce-a/:"ay 
Mai:Vtzlu4 ~ ntatl/akw. 

Puisi di atas menurut .H. Dini (1981: I 09) te11uju atau khusus 
di tujukan kcpada lli k Sundari . Penggunaan diksi dari kosakata .lawa, ngelak 
[dalam bahasa Mclayu haus], selain sebagai pcnckanan irama (dan rima) 
agar sejajar dcngan kata menolak. juga mcnunjuk kan keintiman dan 
keakraban. Amir Hamzah mencoba berkomunikasi dengan orang yang 
dicintai dan di sayangi. hati sclalu menginginkan dan mcnggunaka n bahasa 
atau panggilan tcr cndiri . Lain dari sebutan yang dipakai oleh orang lainnya. 
Oleh karena Ilik Sundari berasa l dari Jawa. Amir Hamzah berusaha 
berbicara (mc la lui puisi) dalam bahasa kekasihnya, dalam hal ini tcrCokus 
pada diksi ngelak lcrscbut. 
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Jikal au kita melihat dan mengingat bah\\'a Amir ll an1Lah dapat 
mcmpcrsunting putri su lung Su ltan Langkat dan oleh karena tu mcmpcrolch 
gelar ~crt a ditabalkan scbaga i pangeran. maka menurut pcnilaian orang 
a\\am. tcntunya Amir llamzah termasuk orang yang paling berunrung tlan 
orang yang paling bcrbahagia di seluruh Kcsultanan Langkat. Akan tctap1 
sungguh aneh sekal i dan ban) ak orang. t~.:rutama orang-orang Langkat akan 
tcrhcran-heran ketika mcnyaksikan Amir llamzah tidak bcgitu gembtra 
dengan perka\\·inan ht:liau dengan Tuan Putcri Kamaliah. Situsai ~epetti ini 
diungkapkan oleh Saidi llocsny di dalam bukunya yang bcnajuk A."enongon 
.\luso ( 1969:39): ""Pada upacara bersanding, tampaknya Amir Hamzah 
kurang gembira, ma lah terbayang scdih duduk bersanding d1 kanan 
Kamaliah. Teringat aku akan salah satu bait dari Buah Rindun~ a: ·· 

Ot-a~n /ta.ti,ln, dtCUJl/ 

Co-balalv ria_ ltat-ikw ricv 
Sedilv tuan, co-balalv pendai;~ 

lt 1npama-dt/ Jekan'V ap? menyalcv 

Kalau orang ticlak tahu dan ti dak mcngerti apa-apa tcntang hidup dan 
scpak tcrjang setta kcgiatan Amir I lamLah di Jakarta. bah\\'a hati beliau 
sudah tcrpaut pada scorang gadis Ja\\'a yang bcrnama llik Sundari dan pada 
petjuangan kemerdekaan bangsanya. maka ~ ikap Amir HamLah yang tidak 
bcrgcmbira itu sukar dapat diterima. 'amu n bagi mereka yang tahu akan 
kchidupan Am ir Hamzah, tcrutama ketika ia hidup menuntut ilmu dan aktil" 
mcngg:clorakan petjuangan kebangsaan. maka akan dapat menerima dan 
memakluminya. Seperti kclakar Bapak Wilopo. S. H. (Ketua De\\an 
Pertimbangan Agung) pada \\'aktu bcrtcmu dengan putri tunggal Amir 
Hamzah yang bernama Tcngku Tahura pada tanggal I 0 No\ ember 1975. 
pada waktu pcnycrahan piagam pengukuhan Amir llamzah sebagai 
Pahlawan asiona l di lstana Negara Jakarta. karena ka\\ in dcngan putri 
sulung Sultan Langkat. maka Amir l lanv:ah dipaksa harus bcrpisah dcngan 
pctj uangan bangsanya dan dengan teman-temannya dalam pergerakan 
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na ional. . ccara kclakar Bapak 'v\' ilopo ... II. berkata kcpada Tengku 
Tahu ra. ·· lbu anakdalah (Tcngk u Kamal iah) yang memi ahkan kami dengan 
Anakda"' Jadi secara kclakar Bapak \ ilopo S.H. dapat dikatakan 
menyatakan bahwa perkawinan Amir Ham7ah dengan Tcngku Kamaliah 
yang mcmisahkan Raja Penyair Pujangga Baru itu denga n Ieman-leman 
cperj uangan beliau (Sagimun M.D .. 1993:63). 

-t5.2 A nakndanya Tengku Tahura 
Dcngan Tcngku Kamaliah, Amir Ham/ah memperoh.:h scorang anak 

perempuan yang dinamakannya Tengku Tahura atau Tcngku Yong yang 
sering pula disebut Kuyong, yang kemudiun kawin dcngan Tcngku Usman 
Harison. Dcngan Tengku Usman Harison. Tcngku Tahura mcmpcroleh dua 
orang anak . . eorang anak pcrcmpuan dan scorang anak laki-lak i. Yang 
pcrempuan dinamakan T..:ngku Amirlia Hariani dan yang klaki dinamakan 
tengku Ra/ ir Mahmud ILham. ekarang Tcngk u Amirliah llariani eri ng 
menjadi juara deklamasi, tcrutama dalam mcmbawakan sajak-sajak buah 
pena atok nya yang selalu dibawakannya dcngan haru dan mcmpcsona dan 
angat mcngagumkan. Darah pujangga Amir ll amzah sed ikit banyak menit is 

kepada darah cucu beliau. 
Dalam buku H.B. Jassi n yang benajuk . lmir Ham::ah Raja Penyair 

Pzrjangga !Jam pada halaman 9 pada catatan kaki dapat dibaca sebagai 
bcrik'llr: ... daripada lahir 5 putra, 4 orang mcninggal, hanya satu yang hidup 
yaitu yang lahir pada tahun 1939. Sedangka n mcnurut Musa dcngan putri 
Kamaliah. 1\mir Hamzah berolch eorang anak pcrempuun bcrnama Tengku 
Tahura alias Tcngku Yong. Mana yang bcnar'! 

Menurut keterangan tcngku Tahura kcpada Sagimun ~ . D . pada ''aktu 
mereka smna- ama berzia rah ke makam Tcngk u Amir ll anvah dan Tengku 
Kamaliah di halaman bclakang Mesjid Azizi Tanjungpura. mcmang benar 
Amir llam.t.ah mendapat lima orang anak dari perkawinan bcliau dengan 
tengku Kamal iah. Kelimanya adalah: 

omor I: gugur dari kandungan (miskraam) tahun 1938 eli 8injai 
'omor 2: Tcngku Tahura alia Tcngku Yong lahir tahun 19.39 
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omor 3: lahir pada tahun 1941, tetapi mei nggal cwaktu ma ih bay i 
Nomor 4: lahir tahun 1943. tetapi meninggal kdika waktu masih bayi 
Nomor 5: gugu r dari kandungan (miskraam) tahun 1946 dalam ta\\·anan di 
Pematangsiantar. 

Gambar 4.5: 
Tcngku Tahura Ami r llamzah dan Suaminya Tcngk u ll ari on 

Sumbcr: .II. Dini (19!< 1: 164) 
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Jadi keterangan di ata . kedua-duanya adalah benar. Amir Ham/ah 
memang mcmperiolch lima orang anak dari perkawinan beliau dcngan 
tengku Kamaliah dan putri beliau satu-satunya yang hidup adalah tcngku 
Tahura alias Kuyong. Di dckat makam Tcngku Kamaliah di belakang Mcsj id 
Azizi di Tanjungpura Langkat. memang tampak bcbcrapa makam kcci l
kecil. yangh diperkirakan merupakan makam saudara- audara Tengku 
Tahura. anak-anak Amir Hamzah yang beliau peroleh dari perka\\'inan 
beli au dcngan tengku Kama liah. 

ete lah menjadi Pangeran Langka t, maka mulailah Amir Hamzah 
menjalankan tugas pcmcrintahan dalam pcmerintahan Kcsultanan Langkat. 
Pada masa itu Am.i.r Hamzah menjabat scbagai Kepa la Luhak Langkat I lulu. 
1 amun Amir Hamzah tidak pemah meninggalkan dunia a tra dan bahasa. 
Baik pada ma a zaman II india belqanda maupun pad a Laman pendudukan 
ten tara jcpang, Amir I lamzah masih sering menuli di majalah-majalah baik 
di Kota Mcdan maupun di Jawa, seperti dalam "Abad kc-20'" dalam Panca 
Raya. dan lainnya. Bel iau scriang pula mcngadakan pcmbicaraan tcntang 
kesu ·astraan di depan corong radio atau rnengadakan ccramah tcntang 
baha a dan kesusastraan eli depan para seniman serta pcngarang-pengarang 
muda. 

4.5.3 Amir Hamzah di Zaman Jepang 
Pada waktu Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya pecah, yang 

diawali dcngan scrangan mendadak Angkatan perang Jcpang terhadap 
pangka lan Angkatan laut 1\merika Serikat di pearl Harbour. Amir ll am,wh 
menjadi anggota (Stads~t·ucht . yaitu pasukan penj aga kcamanan kota). 1\mir 
Hamzah bcrpangkat sersan dan memimpin sepasukan kccil tentara milis i. 
Waktu tcntara Belanda mcnyerah ka lah kepada tcntarn Jepang, 1\mir 
Hamzah dan kawan-kawannya ikut ditawan olch tcntara Jcpang di Gunung 
Setan di daerah Alas Aceh dan untuk sementara waktu ditempatkan di 
Kampung laut Segala. Di sini Amir Hamzah di uruh bekerja kasar. 
mengangkat balok-balok kayu dan lainnya. Sampai kira-kira thaun 19-+3 
Amir Hamzah ditawan di Laut Segala. Kcmudian bcliau bcrsama tawanan-

270 



~~-.!· IV '\;!. '•'·• 't-4.mn -.:"'"C:.m:..ft 

t<m a nan Jepang ) ang lainnya d i pi ndahkan ke dacrah Bela\\·an. Ticlak lama 
sctc lah itu. Am ir Hamzah dijcmput oleh utusan Su ltan Langkat. cjak itu 
bcliau dibcbaskan dari tawanan tentara jepang. Seluruh kelunrga bcl iau 
mcngucap puji sy ukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya Tcngku 
Amir llamzah gclar Tengku Pangcran Tndera Putcra dapat kembali eli clalam 
kcadaan sehat ''ala fiat tiada kurang suatu apapun. 

Pada zaman pcndudukan tentara fasi me Jepang. Amir llamzah 
mcnjabat gebagai Kepala Bagian Ekonomi yang pusat kcgiatannya 
bcrkcdudukan di Kota Binjai. Bagaimanapun, pckerjaan yang cliberikan 
.lcpang kepadanya ini tidak scsuai dcngan jiwa clan hati nurani Raja penyair 
Pujangga Banr tcrscbut. Da lam tugasnya. Amir llamzah dioerintahkan untuk 
mcngumpulkan bcras dan jagung serta bahan pangan yang lainnya unruk 
kcpcrluan logi tik perang tentara Jepang dalam Pcrang Dunia II tcr cbut. 
"-hu ·u nya di lndonc ia. Beras, jagung. serta bahan pangan ) ang lainnya. 
kcrap kali diambil dcngan paksa oleh para tcntara Jepang dari rakyar 
Indonesia. Tidak jarang pula dilakukan oleh tcntara-tentara Jepang dengan 
kckera an . sedangkan rakyat scndiri pun mcnga lami kekurangan bahan 
makanan. yang lcbih parah lagi. di beberapa clacrah di ,,-i]ayah tanah ai r kita 
yang terkenal subur dan kaya ini. rakyat banyak yang mati kelaparan. 

uasananya adalah seperti yang cl igambarkan dalam pcpatah ayam herte!ur 
di alas lumbung fJOdi mali kehJfJOIWJ. itik herenang dalam air mali kehausan 
( agimun M.D .. 1993:66). 

Ke abaran rakyat Indonesia yang terkenal scbagai rakyat yang angat 
lcmah-lembut di dunia sudah ampai ke titik bata nya. Kekejaman tentara 
Jcpang menciptakan situasi dan kondi si yang mcnycbabkan rakyat Indonesia 
mcngadakan perlawanan terhadap kekuasaan Jepang yang sewenang
wcna ng. perlawanan rakyat di dacrah Tasikma laya Jawa Barat , yang terkenal 
dcngnn Perlawanan rakyat Sukamanah/Singaparna yang dipimpin olch 
scorang ulama yang bcmama Kyai Haji Zainal Mu tafa. Di Ba_ u eli dekat 
Lhok euma\\·e (Aceh) terjadi perlawanan rakyat yang dipirnpin eorang 
ulama muda yang bernama Tengku Abdul Jalil. Pun di Kalimanatan Barat 
tcrjadi perlawanan rakyal mcncntang kekuasaan tcntara Jepang yang terkenal 
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sangat kejam dan SC\\ cnang-\\ enang. llampir sduruh raja di Kalimaman 
BanH dibunuh olch Jepang. antara lain ultan Pontianak. Syarir Mohammad 
t\lkadri. Sultan ambas :vtohamrnad Ibrahim lsasiuddin dan juga seorang 
pcmimpin pcrgcrakan Dr. Rubini bersama istri bcliau. Di ultl\\csi Selatan 
juga tc1jadi pcrla,,anan rakyat yang tcrkenal dengan nama "P~.:risti wa unra·· 
karen a pcristiwa ini tc1jadi di Dcsa Unra. Kccamatan A wangponc. 
Ondcr!>istrik Jelling. Kabupaten Bone. Karcna padin~a diambil ~ccara paba 
dcngan cara yang kasar scna tidak . opan. maka rakyat di b<l\\ ah pimpinan 
Haji fcmmalc mcngadakan perlawanan terhadap kckuasaan tcntara Jepang 
yang sewenang-scwang. Pada tangga l 14 Februari 19-+5, jacli hcbcrapa bulan 
cbclum Proklamasi pada tanggal 17 Agush1s 1945 tc1jadi pcmbcrontakan 

tentara PET/\ Blitar di Ja\\a Timur. Pemberontakan ini dipimpin olch 
Shodanco upri) adi. Pcrl<m anan-pcrlawanan rak) at di bt:rbagai daerah d i 
scluruh tanah ai r iru mcnunjukkan dan membuktikan dengan jclas bah'' a 
bangsa Indonesia yang tcrkenal sebagai bangsa yang lemah- lcmbut dan 
angat ramah masih mcmiliki harga diri scrta tidak takut menentang 

kckuasaan SC\\ cnang-\\ cnang tentara Jcpang yang terkenal ·an gat bengi dan 
kcjam. 

Dcmikian pul a Amir Hamzah Raja Penya ir Pujangga f3aru itu tidak 
senang terhadap cara ten tara Jcpang mcngambi I dcngan paksa beras dan 
jagung erta bahan pangan rakyat ) ang edang menderita kekurangan 
makanan. Bctapa tidak scnangnya Amir Hamzah dengan tugas beliau ini 
dapat kita li hat dan tafs irkan dari jawaban beliau ketika sccara berkelakar 
bcliau ditanya olch seorang teman bt:liau mengapa sckarang Amir Ham7ah 
tidak pernah lagi bersajak. Secara berkelakar bcliau mcnja\\ab ... Amir 
llamzah dahulu udah lewat. Amir Hamzah sekarang hanya wkang timbang 
dan tukang sukat:· annm scsungguhnya Amir Hanvah tidak lagi 
mclcpaskan atau mclupakan bidang sastra dan bahasa. 

Pada zaman pcnduclukan tentara Jcpang Amir llamzah tcrpili h menjadi 
anggota Balai Bahasa Mcdan. Ber ama-sama kawan beliau. t\mir Ham7ah 
men) u1nbang tcnaga dan pikiran beliau untuk mcmnjukan dan 
mcngcmbangka n bahasa Indonesia. Sclama pendudukan tcntara Jepang di 
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tanah air kita kedudukan bahasa pengantar di segala bidang kehidupan. 
Bahasa Indonesia dipergunakan di clalam surat-surat resmi an tar kantor
kantor atau instansi-instansi pemerintah dan wasta. Baha a Indonesia 
clipergunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dari Sekolah 
Dasar sampai ke Perguruan Tinggi dan sebagai bahasa pengh ubung di dalam 
kehidupan schari -hari terutama eli da lam pergaulan antar suku bangsa yang 
cukup banyak jumlahnya di tanah air kita ini yang bhinneka tunggal ika. 

Demikianlah. sungguh pun tidak berdaya menghadapi kekejarnan 
tcntara Jcpang dan sangat kecewa tcrhadap keadaan yang dici ptakan olch 
kesewenang-wena ngan lcntara Jepang, namun Amir Ha n1Zah tetap juga 
menyumbangkan tenaga dan pikiran beliau dalam usaha memaj ukan baha a 
Indonesia yang pada masa pendudukan tentara lepang itu mengalami 
perkembangan yang amat pesatnya. Mau tidak mau hants pu la diakui bah\\"a 
s ituasi dan kond isi pada masa pendudukan tentara Jepang mempercepat 
proses perkembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa pcrsatuan rakyat 
Indonesia dari Sa bang sampai ke Merat1ke dan dari Pulau M iangas sampai 
ke Pulau Rote. Pada zaman pendudukan tentara Jepang baha a lndone ia 
memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang dan maju 
dengan pesatnya. Tidak lah berke lebihan j ikalau d ikatakan bahwa tidak ada 
satu bahasa pun di dunia dan di zaman apa pun yang mengalami 
perkembangan dan kemajuan yang bcgitu pesarnya cperri yang dialami oleh 
bahasa Indonesia pada zaman pendudukan tentara Jepang dan pada masa 
awal kemerdckaan kita. 

Kedatangan tentara Jepang pada awal tahun 1942 dan terusirnya 
kekuasaan pcnjajahan Belanda dari tanah air kita mempercepat pro c 
perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan 
dan bahasa pergaulan sehari-hari rakyat Indonesia dari Sabang sampai kc 
Mcrauke dan dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rotc. Pemerintah 
balatentara Jcpang melarang keras pcmakaian bahasa Belanda baik di dalam 
kehidupan sehari-hari maupun eli dalam surat-menyurat antara kantor-kantor 
pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Mau tidak mau 
bahasa Indonesia yang sudah diikrarkan sebaga i bahasa persatuan bangsa 
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Indonesia pada Sumpah Pe muc la 28 Oktober 1928, harus tampil ke depan . 
Bahasa Indonesia dipergunakan sebaga i bahasa penghubung. baik di dalam 
kehidupan dan pergaulan sehari-hari. maupun di dalam surat-menyurat resmi 
antara Jawatan Pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah 
yang Ielah ada. 

Bahasa Indonesia harus menggantikan tempat dan kedudukan bahasa 
Belanda. Buku-buku pelajaran yang pada waktu itu sebagian besar ditulis di 
dalam bahasa Belanda, mau t idak mau harus diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia. Bangsa Indonesia ingin merdeka dan ingin maju. Bahasa 
Indonesia harus dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah
sekolah dari Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi . Maka terjadilah 
pe ne1jemahan secara besar-besrana buku-buku pelajaran dari bahasa Belanda 
kc dalam bahasa Indonesia. Buku-buku pelajaran ilmu bumi , sejarah, ilmu 
hewan, ilmu tumbuhan, a lj abar, il mu ukur, dan lain-lainnya yang tadinya 
hanya dituli s dan disajikan di dalam bahasa Belandasemuanya dite1jemahkan 
di da lam ba hasa Indonesia. Dan seperti yang sudah kita lihat sekarang. 
sebagai suatu ke nyataan yang tidak dapat dibantah olehsiapapun di dalam 
bidang bahasa, ban gsa Indonesia telab mencapai basi I yang pa ling gemilang 
serta sangat mengagumkan. Begitu me rcdeka, begitu bangsa kita bangsa 
Indones ia mempunyai bahasa negara, bahasa resmi , bahasa persatuan yang 
mcngikat seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka dan 
berdaulat. Dengan dimuatnya di dalam Undang-undang Negara R epublik 
Indones ia Tahun 1945 Bab XV pasal 36 bahwa Bahasa negara adalah bahasa 
Indones ia, maka kedudukan bahasa Indonesia makin kual dan tidak 
tergoyahkan lag (Sagimun M.D. 1993:69). 

Jadi hal in i sungguh merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Begitu 
me rdeka begitu kita bangsa Indonesia me mpunyai bahasa ncgara yang 
d ikukuhkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Contoh layangkan pandangan kita ke alam sekitar kita. Tidak 
semua bangsa dan tidak semua negara. beg itu merdeka begitu mempunyai 
Bahasa Negara, bahasa persatuan di seluruh negara itu. Lihatlah mi sa lnya 
negara-negara tetangga kita seperti India, F ilipina. dan malaysia. Bahkan 
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coba perhatikan negara Swiss, negara Amerika Serikat pun tidak mempunyai 
bahsa nasional. Bahasa resmi negara Amerika Serikat adalah bahasa Jnggri s. 
Jadi babasa Indonesia adalah hasi I kebudayaan dan hasi I perjuangan para 
budayawan Indonesia yang sangat mengagumkan. Dan Amir HanlZah 
termasuk salah seorang tokoh perjuangan perintis kebudayaan ya ng 
mempunya i saham yang besar sekali di dalam mengembangkan. 
meningkatkan, serta memaj ukan bahasa nasional (Sagimun, M.D .. 1993:70). 

Menurut Abrar Yusra (1996:62-63) pada zaman Jepang Amir Hamzah 
masih menul is sastra di majalah Panca Raya. Beliau memberikan pidato 
rad io tentang sastra di radio Medan yang dalam istilah Jepang disebut Medan 
Hoso Kyoku. Se1ain itu pun beliau memberikan pandangan-pandangannya 
tentang sastra di hadapan para penul is muda di kawasan ini. Di sisi lainnya. 
Amir l-l an1Zah juga menjadi anggota Balai Bahasa Indonesia yang 
berkedudukan di kota Medan. Balai Bahasa Indonesia ini , sampai sekarang 
maih eksis dan sedikit-banyaknya memberikan fungsi dalam pengembangan 
bahasa Indonesia, terutama untuk kawasan Sumatera Utara. 

Masih di zaman Jepang ini. beberapa hasil studi Amir Hamzah dimuat 
dalam Poedjangga Baroe, walaupun dari segi ku::~ntitas tidak begitu hany::~k. 
Karya-karya sastranya di masa ini antara lain adalah mcngenai pantun, 
Abdullah bin Abdul Kad ir Munsy i [pujangga Melayu dari Tumasik], lukisan 
mengenai Sul tan Ala"udd in Riayat Syah dari abad XVI Maschi. dan lu kisan 
yang berkepala ·'Raja Kecil" dari abad XV II Masehi, serta pidatonya yang 
dibukukan yang bertajuk Sastra Melayu Lama dan Raja-raj anya (H.B.Jassin , 
1941:16). 

Karena tugas-tugas dan kesibukatmya di zaman Jepang ini. maka 
menu rut Saidi Hoesny ( 1969:2) masa kreati fnya yang subur sebaga i 
sastrawan kian melenyap. Namun demikian, Amir 1-lamzah sebenarnya 
kurang menyukai kerjanya untuk Jepang ini . Ia mengejck dirinya sendiri 
sebagai '·tukang sukat beras'· karcna menangani bidang ekonomi di zaman 
Jepang tersebut. 
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4.5.4 Amir Hamzah di Masa Awal Kemerdekaan (1945-1946) 
Pada awal Proklamasi kemerde kaan Indo nesia, Amir Ha n1Zah o leh 

G ubernur Sumatera Mr. Tcuku Mohammad H asan dengan Sural Ketetapan 
G ubernur tanggal 20 Oktober 7945 o. 5 d itetapkan sebagai Asi ten Res iden 
atau Waki l Pemerintah Republik Indonesia untuk Oaerah Langkat. 
Pcngangkatan itu tentu saja didasarkan atas pe rtimbangan bahwa Amir 
1-Jamzah te lah me mbuktikan di rinya sebagai seorang pejuang yang sejak 
muda sudah mencintai dan merindukan serta mengabdikan dirinya kepada 
perjuangan kcmcrdekaan bangsanya. Bukankah sepert i diketahui bcl iau tunll 
mcnlumbangkan tenaga dan pikirannya sebagai Ketua perkumpulan 
"Indonesia Muda" Caba ng Solo. Bahkan beliau mengucapkan p idato 
pembukaan dan mengucapkan selamat datang serta selamat berkongre 
kepada para pc erta dan pengunjung Kongres Indonesia Muda yang pe11ama 
d i So lo. Bukankah juga di zaman keras-kerasnya pemerintah kolonia l 
Be la nda me ngawasi gerakan kebangsaan kita, A mir H a mzah tc lah turut 
mcnyumbangkan te naga da n pikiran beli au kepada perguruan nasional kita 
di Batavia ata u Jakarta? Bukankah karcna kegiatan be liau di dala m gcrakan 
kebangsaan itu, maka A mir H amzah dipaksa pulang ke Su matera dan 
dik awinkan dengan putri su lung Sultan Langkat? Tegasnya A mir Han1Zah 
seorang pejuang ke merdekaan bangsanya, be lia u de nga n t idak diragukan lagi 
pas ti re la mengabd ikan diri beliau pada Prokla masi 17 Agustus 7945. A m ir 
Hamzah mendukung dan berdiri sepenuhnya di belakang Proklamasi 17 
Agu tus 1945. Amir H an1Zah sama sekal i t idak menolak bah kan menerima 
sepe nuhnya pengangkatan belia u sebaga i Wakil Pe merintah Republik 
Indo nesia untuk daerah Langkat. Bahka n dalam kedudukan beliau scbagai 
Wakil Pemerinta h Rep ublik Indonesia, A mir Ham zah te lah melantik betalion 
BKR (Badan Keamanan Rakyat) atau T KR (Tentara Keamanan Rakyat ) 
di vis i Gajah di Binjai (Lah Husny, 1978:68). 

Kemudian suasana panas da n "situasi revolusioncr" selalu 
ditingkatkan oleh kaum kiri dan pada awal bulan Maret tahu n 1946. 
"Rc olusi Sosial" pecahlah di daerah Sumatera T imur. tempat bermacam
macam suku bangsa dan bangsa t inggal, antara lain: suku Mclayu, suku 
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Batak, suku Aceh, suku Jawa, C ina, India, dan Pa kistan. Seperti 
diketahui'patla zaman j ayanya penj aj ahan Belanda di tanah air kita, di 
Sumatera Timur banyak sekali suku bangsa dan bangsa pendatang yang 
bekerja sebagai kuli atau peketja kasar pada tambang-ta mbang minyak dan 
perkebunan, ser1a peru sahaan-perusahaan as ing (Eropa/ Be landa). Kekayaan 
para raj a di daerah pe nghasil dev isa yang te rbesa r di Indonesia ini dipero leh 
dari sebagian basil onderneming-onderneming dan tambang minyak besar 
rn ilik bangsa asing . Pa ra kuli da n pe kerj a yang merasa d iri nya turut diperas 
oleh raja-raj a dan kaum feoda l di daerah ini , apalag i dengan agitas i dan 
pidato-pidato bersemangat para pemimpin kaum kiri , mudah di bakar 
semangatnya untuk mencetuskan " Revo lus i Sosial" (Sag imun M. D .. 
1983 :7 1) 

D emikianlah Revo lus i Sosia l yang pecah pada awal bulan Maret 19~6 
di Sumatera Timur itu dituj ukan kepada raj a- raja atau sultan-sultan dan 
ke luarga mereka- serta orang-orang yang dianggap pro kepada para sul tan 
dan dituduh feoda l. Semua yang berbau feoda l harus dibasmi sampai ke 
akar-akarnya. Di te ngah panas-panasnya api ··Revolusi Sosia l .. itula h Am ir 
Hamzah ditangkap hanya kare na beliau lahir dari keluarga bangsa\\·an 
Langkat. Amir Ha mzah memang masih keluarga dekat da n menantu Sultan 
Langkat. Kenyataan ini memang tidak dapat dipungkiri . Akan tetapi yang 
menangkap beliau tidak sadar bahwa A mir Hamza h adalab mut iara 
bangsanya. Bangsawan yang tidak pem ah memakai, menulis, ataupun 
menyebut. apa lagi me nonjolkan atau menyombongkan ge lar Tengku yang 
dapat saj a digunakannya. Beliau tida k pernah membanggaka n asal-usul atau 
darah keturunannya. Karena ke la hiran beliau , Amir 1-I amz ah mema ng 
berdarah bangsawan. A kan tetapi beli au berj iwa nasionalis dan patriot yang 
sangat menc intai kemerdekaan bangsanya . Ki ta tahu dan sering mel ihat 
banyak orang yang tidak berdara h bangsawan sama scka li , akan tetapi 
jiw anya le bih feodal dan sikap mereka yang sangat sombong serta angkuh 
sekali . Berbeda sekali dengan Amir I-Ian1Zah. Bcliau betj iwa kerakyatan dan 
sudah sejak kecil selalu bergaul dengan rakyat biasa. Dala m karangannya 
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yang bcrjudul ...lmir Ham::ah. penu lis Karlan Hadi (da lam Sagimun. M.D .. 
1993:7 1-72) antara lain menyatakan sebagai berikut. 

Dalam jabatannya sclaku Kepala Luhak Amir Hamnh tcrkcnal sehagai pencinta 
ral-.yat. Cintanya k.:pada ral-.-yat itu hcrlebih-lebihan. ang gajinya ta l-. pemah 
dih.:rikan kcpada istrin)a. sebelum sampai ke rumahn~ a nafkahnya itu sudah 
habi~ dihadiahkan kcpada orang-orang faki r. Adal-.ah orang lebih sayang 1-.cpada 
rakyat di Kcsultanan Langkat? Dengan penuh kh idmat orang masih bcrccrita 
ten tang pujangga yang tctap dicintai lahir di hatinnya it u. 

Dengan melihat sikap dan kcpribadian Amir Han1Zah scpetti yang 
di uraikan oleh Karlan Hadi tersebut, maka dapat kita nyatakan bahwa Amir 
HanlZah, adalah seorang yang berpandangan humanisme uni ver a! sejati . Ia 
mcngutamakan kepentingan rakyat yang dipimpinnya, terutama di Luhak 
Langkat Hulu. Ia pun tidak membeda-bedakan rakyat yang dipimpinnya. 
Siapa aja yang memerlukan bantuannya sebaga i Kepala Luhak, kalau 
mampu pa ti ia tolong. Bantuan tersebut dapat berupa material maupun 
moral dan spiritual. Dengan demikian sosok Amir Hamzah da lam sejarah 
pcrjuangan bangsa ini punya andi l sebagai pemikir dan pelaku pemerintahan 
sckali gus, dan yang penting ia betjiwa kebangsaan. 

Pada bab selanjutnya akan diuraikan sccara rinci bagaimana Amir 
Ham.w h sampai menjadi korban dalam .. Revolusi Sosial.·· Apa yang terjadi 
dalam re\'ol usi tersebur'? Mengapa Amir Hamzah yang repub liken. harus 
dikorbankan? Menga pa para bangsawan Sumatera Timur mengalam i 
gcnosida, untuk kcpcntingan poli tik sebi langan bangsa Indonesia in i? Ha l
hal tcrscbut menarik unruk dikaji dari berbagai pcrspckti fsosial dan budaya. 
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Tabel 4.1 
Ringkasan Biogra fi Amir Han1Zah 

No. Dimensi Waktu Dimensi Ruang (Perisliwa) Keterangan 

I. 28 Februan 1811 lahw ke dunia Ayahnya bernama Tengku Muhammad 
(Menurut Tengku Adil dan emaknya bernama T engku 
Abdullah Hoed Mahjiwa (Keduanya adalah bangsawan 
abangndanya tanggal28 Kesultanan Langkat) 
Februari 1813) 

2. 1818-1924 Masuk sekolah Langlatsche School Sekolah Dasar di zaman Beland a yang 
dikelola langsung oleh Sultan Langkat. 
berbasis dana pad a keuangan 
Kesultanan Lang kat. Sa at kelas V. Ryna 
Neynhoff (putri seorang amblenaar 
Beland a) jatuh hati pad a Am1r Hamzah. 
Akhirnya keluarga Beland a 101 pindah ke 
Medan. 

Beliau terkenal akan jiwa sosialnya dan 
menyebut dirinya dengan istilah 
pangg1lan Abang [mengabangkan diri] 
pad a rekan-rekan sebayanya. lm adalah 
bentuk kepemimpinan dan jiwa 
humanisme universalnya. 

3. 1918-1924 Masuk menjadi murid pendidikan Guru agamanya ini antara lain: Tuan Haji 
agama Islam di sore hari di Maktab Muhammad Ziadah yang juga pemimpin 
Putih sebelah Mesjid Azizi pondok. Bilal Kudin. Bilal Habib. Amir 

Hamzah belajar bahasa Arab kepada 
gurunya T uan Syekh Haji Abdul Kairm 
dan T uan Kadhi Haji Muhammad Nur di 
Bmja1 
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4. 1924 dan seterusnya MenJalin hubungan asmaranya dengan Aja Bun adalah anak dari Wan Bakar dan 
AJa Bun Tengku Siti yang JUga adalah kerabat 

Tangku Muhammad Ad I. ayahanda Amir 
Hamzah. Aja Bun menjadi anak angkat 
ayah dan bundanaya tinggal d1 rumah 
keluarga Amir Hamzah. 

5. Agustus 1925 Masuk ke MULU di Medan Masuk pad a voor f/as(kelas 
pendahuluan) dan sampai kelas dua. 
Awalnya in de los/(menumpang dengan 
cera membayar segala keperluan) d1 
rumah Raja Koc1k asal Melayu Asahan di 
Kampung Keling. Kemudian pindah ke 
rumah pakciknya Tengku Kamaruddin di 
Kampung Glugur Karena mas1h Jauh 
pmdah lag1 d1 rumah Tengku Elok d1 
Amaliaastraat 

6 Juli 1926 Pindah ke Christelijk MU LU di Batavia Amir Hamzah mendesak ayahandanya 
agar ia pmdah sekolah ke Jawa. yang 
dipandang sebaga1 pusat ilmu 
kebudayaan kala itu. Parmintaan 
dikabulkan dan ia diantar oleh ayahnya 
ke pelabuhan Belawan dan menaiki Kapal 
Plancius. menuju Batavia tetapi singgah 
dahulu di Singapura. Saat di perJalanan 
mencipta puisi yang bertajuk 
"Tinggallah." 
Masuk di kelas tiga. la masuk ke sekolah 
Katolik dan tetap belajar agama Katolik 
dengan tujuan menambah wawasan dan 
perbandingan ilmu agama. 

7 1927 Menamatkan studi di MULU Christeliik Ia gembira ket1ka menamatkan studmya 
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Batavia di MULO Batavia ini sesuai dengan cita-
citanya yang haus akan ilmu 
kebudayaan. 

8. 1927-1929 Melanjutkan pendidikan di AMS Solo Ia melanjutkan studi di AMS Solo 
(Surakarta) Sahagian Sastra Timur. Beliau mondok 

di peru mahan KRT Wreksodiningrat. 
kemudian pindah ke rumah RT Sutijo 
Hadinegoro di Nggabelen.la aktil dalam 
pergerakan Indonesia merdeka. la 
menjadi Ketua Muda Indonesia cabang 
Solo dan juga membentuk Kepanduan 
Bangs a Indonesia yang kelak menjadi 
Pramuka. 

Sambi! bel aJar ia pun mengajar di 
beberapa sekolah di Surakarta 1n1 untuk 
mengabdikan ilmunya kepada Nus a dan 
Bangs a Indonesia. 

9. 1928 Aja Bun kekasihnya d1 Langkat dinikahi Amir Hamzah sedih. kecewa. gundah 
oleh Abangndanya sendin yaitu Tengku guiana. sa at ini ia menulis beberapa 
Husin Ibrahim puisi dengsn suasana hati tersebut. 

Ia meminta nasehat abangndanya 
T engku Nyot apa yang harus 
diperbuatnya dengan kejadian ini. 

10. 1929 Benih-benih asmara kepada llik Ia mencintai gadis Jawa yang bernama 
Sundari tumbuh llik Sundari. Ieman sekelasnya saat di 

AMS Solo. dan mencoba mengaplikas1kan 
gagasan Indonesia Raya. 
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II. 1930 Melanjutkan studi di Recht Hoge Ia masuk RHS di Batavia. dan ingin 
School (RHS) atau Fakultas llmu menjadi seorang sarjana hukum 
Hukum sekarang ()Mesteer in the Rechten) dalam gaya 

pendiudikan Belanda. 

12. 1931 lbundanya. T engku Mahjiwa menghadap Amir Hamzah sedih alas wafatnya 
llahi ibunda yang dikasihinya ini. Khusus 

untuk mengenang peristiwa ini ia 
menulis puisi yang berlajuk "Bunda I" 
dan "Bunda II." 

Bagi Amir Hamzah seperti yang 
diajarkan dalam adat Melayu. ibunda 
adalah ins an yang penuh dengan kasih 
sayan g. dan sorga (jannah) hanya bisa 
diraih dengan mengabdi kepada bunda. 
sorga di bawah telapak kaki ibu. 

12. 1933 Ayahandanya. T engku Muhammad Adil Sekali lagi Amir Hamzah bersedih alas 
Gelar T engku Bend ahara meninggal meninggalnya ayah belaiu yang selama 
dunia ini kepada ayahndan inilah segala biaya 

sekolah dan kuliahnya digantungkan. 

Amir Hamzah juga menggenapi dirinya 
sebagai dagang yatim piatu di dunia ini. 
yang juga sebagai musafir lata yang 
ditinggal kedua orang tuanya. 

13. 1933 Biaya kuliahnya ditanggung oleh Sultan Amir Hamzah tentu saja berhutang budi 
Langkat. alas tanggungan Sultan Lang kat yang 

juga adalah pakciknya. dalam konteks 
menyelesaikan studi di Fakultas Hukum 
di Batavia. Walau menghadapi 
gelombang hidup yang keras. Amir 
Hamzah sampai juga menyelesaikan 
sarjana muda hukum. 
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14. 1934 Oipanggil pulang ke Lang kat dan Segal a gerakan Amir Hamzah di Jawa 
dinikahkan dengan putri Sultan dimata-matai oleh PIO. Kemudian 
Langkat. yaitu Tengku Kamaliah Gubernur Jendral Hmdia Beland a di 

Jakarta mengirim kawat rahasia kepada 
Gubcrnur Sumatera Timur. van 
Suchtelert. a£ar Amir Hamzah pulang ke 
Langkat. 

15. 1939 Lahir anak perempuannya yang Anak satu-satunya Am1r hamzah dan 
bernama T engku Tahura Tengku Kamaliah yang hid up. Empat anak 

lainnya meninggal dunia. Kelak Tengku 
Tahura kawin dengan Tengku Harison. 

IS. 1942 Jepang masuk ke Indonesia Jepang masul ke Indonesia setelah 
berhasil mengalahkan tentara Sekutu. 
termasuk Beland a di Indonesia. Saat ini 
Jepang masu~ dengan alas an 
memajukan Asia Ray a dan 
membebaskan dari penjajahan bangsa 
Beland a. 

Namun ditmjau dari Ia tar belakang dan 
gerakannya Jepang juga tetap menjajah 
negeri ini. dan rakyat diwajibkan 
membantu pe·ang Jepang melawan 
Sekutu. 

Tahun 1945 Sekutu men1atuhkan hom 
atom di Nagasaki dan Hirosima. yang 
menandakan kekalahan Jepang dalam 
Perang Ounia Kedua im. 

17. 1945 Indonesia merdeka Oalam suasana kevakuman 
pemerintahan di Indonesia. maka 
sekelompok pemuda mendaulat Sukarno 
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dan Muhammad Halla untuk 
memproklamasikan kemerdekaan 
Indonesia. 

Alas rahmat T uhan Yang Maha Kuasa. 
proklamasikan dibacakan oleh Sukarno. 
yang ditandatangani berdua dengan 
Mohammad Halla. Oibacakan di 
Pegangsaan Timur Jakarta. Wakil 
Sumatera dalam proklamasi 
kemerdekaan '"' adalah Mr. T euku 
Mohammad Hasan dan Or. Amir ang 
kemudian menjadi Gubernur Sumatera 
yang pertama. 

18. 1845 Tengku Amir Hamzah diangkat sebagai Amir Hamzah dan Gubernur Sumatera 
Asisten Residen Langkat Mr. Teuku Mohammad Hasan dengan 

Sural Ketetapan Gubernur tanggal20 
Dktober 7945 No . 5 ditetapkan sebaga1 
Asisten Res1den at au Vlakil Pemerintah 
Republ1k Indonesia untuk Oaerah 
Langkat. 

19. 1946 Terjadi Revolusi Sosial di Sumatera Amir Hamzah menjadi korban "Revolusi 
Timur. Amir Hamzah terbunuh Sosial" dikubur d1 Kuala Begumit. 

Kemudian dipindahkan ke Iaman kuburan 
Mesjid Azizi. 

Dari uraian biogra fi Amir Hamzah seperti di ura ikan pada bab ini. dapat 
d ia mb il beberapa simpulan. Perta ma, latar be lakang budaya Amir Hamzah 
adalah budaya Me layu Sumate ra T imur, khususnya Lang kat. Latar be la kang 
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budaya ini membawa dan mcngarahkan jalan hid up Amir l lamzah dari keci l 
hingga dewasa, dan berjuang untu k masyarakat dan bangsanya. 

Kedua, Amir Hamzah tumbuh dan berkcmbang dalam li ngkungan yang 
akrab dengan sastra dan budaya. Sepert i diketahui ayalmya Tengku 
Muhammad Ad il adalah scorang bangsawan Langkat yang cinta kepada 
sastra Melayu. Ia selalu mengadakan pembacaan berbagai hi kayat dan cerita
cerita Melayu dan Is lam. 

Selanjunya ketiga, Am ir 1-!amzah memiliki keinginan untuk meni mba 
ilmu seluas-luasnya dan scdalam-dalamnya. Bahkan ia bercita-cita 
menamatkan studi AMS di Solo dan kemudian melanj utkan ke studi ilmu 
hukum di Batavia dan menamatkannya sampai ke jenjang satjana muda. 
karena ia dipanggil oleh Sultan Langkat untuk mengabdi di Tanah Langkat, 
alas dcsakan Belanda agar ia tidak lagi berjuang di ranah politik yang 
dilakukannya di Jawa. la juga belajar ilmu-ilmu Islam sernasa di Langkat. la 
pun banyak menyuarakan ufi sme di da lam puisi-puisinya. Selain iru pun 
umuk memperluas wawasan budayanya, ia juga mempelajari agama Kri ten 
kcti ka menimba ilmu di Jakarta pada Christelijk Schoo l. Ia juga banyak 
membaca, sehingga mampu mene1jemahkan Baghawat Gila ke dalam 
bahasa Melayu. Dalam mcnimba ilmu ini , Amir Han12ah memiliki minat 
da lam budang sastra dan budaya. 

Keempat, nasib asamara yang dijalinnya mengalami "kegagalan
kegagalan," yang telah menj adi takdir Allah kepada beliau. Cinta 
pertamanya dengan Aja Bun kandas, ketika ia studi di Jawa. Aja Bun 
dinikahi oleh abang kandungnya . Kedua kctika luka-luka asmaranya Ielah 
sembuh. bahkan semaian asmaranya dengan llik Sundari telah matang. ia 
"terpaksa" harus menikahi putri Sultan Langkat. Akhirnya cintanya pada llik 
Sundari pun gaga! menyatu dalam niduk rumah tangga. Namun kegagalan 
asamaranya ini menaikkan derajat kepekaan batiniah kcpcnyairan beliau. 
yang menghasilkan karya-karya sastra yang bemas berkat penga laman hidup 
yang seperti itu. 

Kelima, Amir 1-!amzah tidak hanya sckedar memiliki gagasan clan 
berkarya dalam sastra saja, tctapi ia juga aktif di lapangan sebagai 
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pendorong pcrgcrakan kcmerdekaan Indonesia, yang dicita-c itakan bcrsama 
kawan-kawan dan tokoh-tokoh politik dan budaya lain nya. Ia pcrnah 
menjabat sebagai ketua Pcmuda Indonesia cabang Solo. Ia juga mendirikan 
kcpanduan Indonesia yang kclakmenjadi pramuka. Dalam masa 
kcmerdekaan pun selama setahun ia menjabat sebagai Asisten Rcsidcn 
Langkat, yang artinya jiwa kc indonesiaannya sangatlah kuat, tak 
tergoyahkan oleh badai apa pun. 

Keenarn. karya-kary a sastra Amir Hamzah, merupakan inspirasi murni 
clari kekuatan menyiasat zaman, yang berpaksikan kcpncla kebudayaan 
Mclayu (Nusantara) dan mengambi l nil ai-nil ai budaya dunia yang mcnjadi 
kekuatan khusus dalam membentuk jatidiri kebudayaan ki ta. Karya-karya 
a tra beliau sarat dengan makna-makna. Bahkan ia pun dinobatkan scbagai 

Raja Penyair Pujangga Banr. 
Kedelapan , Amir Ilamzah da lam masa-masa ak.hir hayatnya adalah 

korban dari kcpenti ngan-kcpentingan politik. dan intrik-i ntrik dari berbagai 
kalangan yang memang mcnginginkannya harus dikorbankan . Amir Hamzah 
tcntu saja mcmahami rcalitas ini, ebagai resiko dari sepak t ~:rjangnya, baik 
dalam kontcks membentuk peradaban bangsanya yang agung (mahawangsa}, 
atau juga da lam politik (baik di masa penjajahan Bclanda, Jcpang, dan masa 
awa l kemerdekaan yang masih menyisakan pertentangan ideologi dan 
kcpentingan). Demikian kira-kira simpulan tunjuk ajar yang dapat diambil 
dari kehidupan Amir Hamzah yang hadir di bumi Nusantara ini . 

Dari biografi Amir Han12ah kita dapat belajar banyak tcntang 
kchidupan in i. Seorang Amir Hanr::ah. se/a/11 herkorban apa saja tmtuk 
menjaga illfegrasi dan kemanusiacm. Terbukti bahwa Amir Hamzah 
mere lakan kckasih hatinya Aja Bun menjadi istri abangndanya. Demi kian 
pula dalam konteks yang lebih luas, Amir ll amzah rcla mengorbankan 
kckasih hatinya Il ik Sundari yang sangat dicintainya. ia mcmilih mencrima 
tawaran Sultan Langkat untuk mengawini putrinya. demi kcpcntingan politik 
yaitu menjaga kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dari rongrongan kaum 
pcrgerakan. dan Amir ll amzah ikut dalam kc lompok kaum pergcrakan 
tcrsebut. D~:m ikian pula ketika menjelang kcmerdckaan dan masa 
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kemcrdekaan, dala m rangka menj aga harmoni sosial, antara ka um 
bangsawan Sumatera Timur di satu pihak dan kaum pemuda dan pergeraka n 
di s is i lain. Ami r Hamzah terpaksa harus mengorbankan nyawanya. Ia pun 
dengan pasti " tersenyum .. ketika menghadap Al lah, bahwa semua yang 
terjadi dalam dirinya adalah bahagian dari takdi r A lla h, dan Amir Hamzah 
ikhl as menerimanya. 

Sis i lainnya adalah perjuangan Amir Hamzah adalah menekankan 
kebijaksanaan budaya. Dalam rangka menuj u dan me ngisi Indonesia sebagai 
sebuah bangsa yang berdaulat, maka Amir Hamzah me mpe lopori 
penggunaan bahasa Indo nesia yang berakar dari bahasa Melayu. Am ir 
Han12ah meyak in i bahwa bahasa Indonesia akan dapat memartabarkan 
bangsa ini. dan sekaligus menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah aru 
daya rekat kebangsaan. Namun demik ian bahasa dan kebudayaan Indonesia 
tetap dapat menggunakan berbagai kebudayaan dunia, tanpa harus menutup 
diri . Semua kebudayaan duni a ini dapat mendukung perkembangan bangsa 
Indonesia. 
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Bagan 4.2 
Biografi Amir Han12ah 

Korban "Revolusi Sosial" 1946 

Kembali ke Sumatera Timur 
(1934-1946) 

Masa Melanjutkan Studi dan Aktif 
Pergerakan Nasional di Jawa 

(1926-1934) 

Christelijk MULO Batavia 
Recht Hoge School 

Masa Anak dan Remaja di Sumatera Timur 
(1911 -1935) 

DUNIA MELAYU (NUSANTARA) 
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BABV 

AKHIR HA YAT AMIR HAMZAH 
SEBAGAI IKON INTEGRASI DALAM 

"REVOLUSI SOSIAL" 

5.1 Pengantar 
#)a[am merespon a larn dan sosiobudaya yang rnenjadi wahana 

pernbelaj aran bagi setiap insan di duni a ini , rnaka bangaimanapun manusia 
tidak bisa melepaskan diri dari perubahan. Diksi yang di sebut perubahan ini. 
da la rn konteks sosia l dan budaya, biasanya diperlukan oleh manus ia unntk 
menuju ke arah dan s ituasi ya ng lebih baik, yang di latarbelakangi cita-cita 
bersama sebagai kelompok masyarakat. Adaka lanya perubahan itu. 
dilakukan oleh sekelompok el it te rtentu di dalam masyarakat. Ada pula yang 
dilakukan o leh mayoritas anggota masyarakat. Biasanya perubahan juga 
dipi cu o leh ideologi te11entu, alau juga dalam rangka "pemurnian" ideologi 
yang telah .. diselewengkan." Perubahan bisa juga di lakukan secara lambat 
atau lazim disebut dengan evolusi, atau sebaliknya bisa j uga dilakukan 
secara cepat yang d isebut dengan revo lusi. Biasanya perubahan secara 
revolusi cenderung lebih banyak memakan korban, dan terutama jiwa 
manusia yang terlibat dalam revolus i tersebut. 

Ada pu la pembahan yang bcrs ifat memperbaha rui gagasan dan peril aku 
kolektif yang telah usang, dan tidak sesuai dengan jiwa zaman (=eithgeist). 
Perubahan yang di lakukan ini ada yang disebut dengan restorasi. Ada j uga 
yang menyebutnya scbagai rejormasi. 1 Dalam sejarah dunia, istilah restorasi 

1Refom1asi sccara umum berart i perubahan terhadap suatu sistcm yang telah ada pada 
suatu masa tertenru. Dalam konteks scjarab politik di Indones ia. kara reformasi umumnya 
mcrujuk kepada gcrakan masyarakat dan mahasiswa pada tahun 199& yang menjawhkan 
kckuasaan prcsidcn Socharlo atau dimaknai scbagai era sctc lah Ordc Ban1. Wa laupun 
dcmikian, kala re.formasi scndiri pertama-lama muncul dari gcrakan pembaruan di kalangan 
Gcrcj a Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16. yang dipimpin oleh Martin Luther King. 
Ulrich Zwingli. Yohanes Calvin. dan lain-lainnya. 
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digunakan dalam Restorasi Meij i di Jepang dan Rcstorasi Kerajaan lnggris. 
lsti lah rcstorasi adalah pembaruan dan pengembal ian kekuasaan monarki. 
namun intinya adalah pcmbaruan po litik. 

Dalam kontek disiplin ilmu sejarah, perubahan biasanya tetap di ikuti 
dengan kata kesinambungan (kontinuitas). Artinya sedahsyat apapun 
perubahan yang dilakukan sekelompok manusia. tetap saja kontinuitas 
terjadi dalam kelompok tersebut. Perubahan dan konti nuitas adalah dua sisi 
yang saling melengkapi. Jika perubahan tidak discrta i dengan kontinuitas, 
maka akan berdampak kepada eksislensi budaya dan peradaban masyarakat 
terse but. 

Dern ikian pula yang terjadi dalam .. Revolusi Sosial" di Sumatera Timur 
bulan Maret tahun 1946. setahun selepas Indonesia merdeka, yang memakan 
korban anak-anak bangsa, terutama golongan bangsawan di Sumatera Timur. 
Bukan saja dari kelompok etnik Melayu, tetapi juga Simalungun dan Karo. 
Termasuk juga Amir Hamzah. sang sastrawan. budayawan. Raja Penyair 
Pujangga Baru. republiken tulen. penggagas bahasa persatuan Indonesia. 
yang kcmudian dinobatkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. 

Ya ng menjadi pcrtanyaan apa motif dan latar belakang "Revolusi 
Sosial" in i? Mengapa terj adi dalam masa yang singkat? Bagirnana respon 
para pernimpin bangsa dan rakyat Indonesia yang banr mcrdcka terhadap 
peristi\\'a ini? ltulah pertanyaan yang rnendasar dalarn kontek mengungkap 
.. Revolusi Sosial .. di Sumatera Utara, yang saat itu masih dalam wilayah 
pemerin tahan Provinsi Sumatera, belum mekar mcnjadi bebcrapa provinsi, 
seperti yang ki ta saksikan sekarang ini .1 

1Pada awal kemerdckaan. selunth '' ilayah Sumatcrn rnasih disawkan dalam scbuh 
provi nsi yang di sebut Provinsi Sumatcra. dcngan gubemurnya (yang pertama dan terakh ir ) 
Mr. Tcuku Mohammad ll asan. dengan pusat pemerintahan di Kita Medan. Scsudah itu. 
provinsi ini dimekarkan mcnjadi beberapa provinsi lagi. Sampai sekarang. di kawasan 
Sumatcra h:rdapat provins i. sebagai berikut: ( I) Provins i Acch. (2) Provins i S umatcra Utara. 
(3) PrO\ insi Riau. (4) Pro' insi Kepulauan Riau. (5) Prm in~i ·umatcra Barat. (6) PrO\ insi 
Jambi. ( 7 ) Provinsi Bengkulu. ( 8) Pro,·insi Sumatera Selatan. (9) PrO\ insi Lampung. dan ( I 0) 
Provins1 Bangka Belitung. Dalam kontcks po litik di Indonesia. bcbcrapa kawasan di Sumatern 
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5.2 Revolusi Sosial sebagai Genosida Bangsawan untuk Kepentingan 
Kelompok Komunis 

Masa-masa awal Indonesia me rdeka, keadaan sosial negeri ini, 
sangatlah t idak stabil (destabilitias). Masa ini ditandai dengan kepentingan
kepentingan ideologi untuk menguasai kekuasaan politik di era Indonesia 
merdeka. Yang paling kuat dan terang-terangan berusaha menguasa i ideologi 
dan politik Indonesia saat itu adalah Partai Komuni s Indonesia (PKI). Selain 
itu, luka-luka lama berupa pertentangan ke las menjadi moda l dasar 
kelompok ini untuk berkuasa. Maka di Sumatera Timur, momentum it:u 
mendapatkan waktu yang tepat. Mereka melakukan agitas i politik 
mempengaruhi rakyat jelata unntk .. melenyapkan .. go longan bangsawan. 
terutama Melayu, Karo, dan Simalungun. Selain itu, banyak lagi faktor
faktor keduniawian la innya yang mendorong tetjadinya peristiwa ··Rcvolusi 
Sosial" ini . Di antaranya intrik di kalangan bangsawan int sendi ri. Begint 
juga dengan keirihatiaan dengan j abatan-j abatan po litis di masa Indonesia 
baru ini. 

Agak berbeda dengan definisi revol usi sosial yang umurnnya meli batkan 
banyak orang awam dalam konteks perubahan, maka "Revolus i Sosial"' di 
Sumatera T imur ini, menurut kami penulis, lebih tepat dikatakan sebagai 
genosida bangsawan untuk kepentingan po lit ik kelompok komuni s. 

Genos ida atau genosid ada lah sebuah pembantaian besar-besaran secara 
sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok, dengan maksud 
memusnahkan dan membuat punah bangsa tersebut. Kata ini pertama kali 
digunakan o leh seorang ahli hukum berbangsa Polandia, Raphael Lemkin. 
pada ta hun 1944 da lam bukunya yang bertajuk Axis Rule in Occupied 
Europe yang diterbitkan di A merika Serikat. Kata ini diambil dari bahasa 
Yunani yi·vo.;. genos ( yang berarti ras, bangsa, atau rakyat) dan bahasa Latin 
caedere (pembunuhan). Genosida merupakan satu dari empat pelanggaran 
hak azasi manusia (HAM) berat, yang be rada dalam yurisdiksi Internati onal 

ini ingin pula mcmekarkan dacrahnya menjadi scbuah provinsi baru. sepeni kawasan Gayo 
dan A las. Tapanuli. Sumatem Tenggara, N ias. dan lain-lainnya. 
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Crimin al Court (ICC). Pe langgaran HAM berat lainnya ialah kejahatan 
te rhadap kemanus iaan, kejahatan perang, da n keja hatan agresi. 

Be rdasarkan Statuta Roma dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 
tentang Pengadi lan HAM, dijelaskan bahwa genosida adalah perbuatan yang 
d ilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh 
atau scbagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik. kelompok agama, 
dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fi s ik 
atau mental yang bcrat terhadap anggota ke lompok; menciptakan kondis i 
kehid upa n ke lompok yang me nc iptakan kemusnahan secara fisik sebagian 
atau e luruhnya: me lakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok: 
memindahkan secara paksa anak-anak dalam ke lompok ke kelompok la in. 
D i s isi lain, terdapat pula istilah genosida budaya yang berarti pembunuhan 
peradaban dengan me larang pcnggunaan bahasa dari suatu kelompok atau 
suku. mengubah atau menghancurkan sejarahnya. atau menghancurkan 
simbol-simbol peradabannya. 

Dalam sejarah dunia, terdapat beberapa contoh genosida, di antaranya 
adalah sebagai berikut : ( ! ) pembanta ian bangsa Kanaan o leh bangsa Yahudi 
pada mil enium perta ma Sebelum Masebi. (2) Genosida bangsa Helvetia o leh 
Julius Caesar pada abad ke-1 Seb.M. (3) Pembantaian suku bangsa Kelti k 
oleh bangsa A nglosakson di Britania dan lrlandia sejak abaci ke-7. (4) 
Pembantaian bangsa-bangsa Indian di benua Amerika o leh para penjajah 
Eropa sejak tahun 1492. (5) Pembantaian ban gsa Aborij in Australia o le h 
Britania Raya sejak tahun 1788. (6) Genosida Bangsa Armenia o le h 
beberapa kelompok Turki pada akhir Perang Dunia I. (7) Pcmbantaian orang 
Yahudi, orang Gips i (Sinti dan Roma), dan suku bangsa Slavia oleh kaum 

azi Jerman p ada Perang D un ia II. (8) Pembantaian suku bangsa Jerman di 
Eropa Timur pada akhir Perang Dunia II o le h suku-suku bangsa Ceko, 
Po landia , dan Uni Soviet di sebc la h timur ga ri s perbatasan Oder-Neisse. (9) 
Pembantaian lebi h dari dua juta jiwa rakyat oleh rezim Khmer Merah pada 
akJ1i r tahun 1970-an. ( 1 0) Pembanta ian ban gsa Kurdi oleh rezim Saddam 
Hussein lrak pada tahun 1980-an. ( 11) Efrain Rios Montt, diktator 
Guatema la dar i 1982 sampa i 1983 te lah membunuh 75.000 Indian Maya . 
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( 12) Pembantaian Rwanda, pembantaian suku Huru clan Tutsi eli Rwanda 
pacla tahun 1994 oleh terutama kaum Hutu. ( 13) Pembanta ian suku bangsa 
Bosnia dan Kroasia di Yugoslav ia oleh Serbia antara 199 1 sampai 1996. ( 14) 
Pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milis i Janjaweed di Sudan 
pada 2004. dan lain-lain. 

Peristiwa yang terjadi di Sumatera Timur pada bulan Maret 1946 iru. 
sebenamya tidak tepatjika cliistilabkan dengan "Revolusi Sosial." Alasannya 
ada lah peristiwa ini tidak melibatkan rakyat Sumatera Timur secara 
mayoritas. Apalagi dikaitkan dengan kondi si politik Indonesia secara umum 
pada saat itu, yaitu '"Revolusi Sosial .. ini tidak berlangsung dalam wil ayab 
yang luas tmencakup semua tempat di Indonesia) seperti halnya perang 
kemerdekaan. Se lain itu, tidak semua orang di Indonesia, menyetujui 
kegiatan seperti itu , yang mengorbankan golongan bangsawan Sumatera 
Timur. demi kepentingan poli tik segelinti r eli t politik bangsa ini. yang juga 
didorong oleh persaingan dan pet1entangan ideologis. 

Selain itu, pembunuhan kepada para bangsawan dan pendukung 
bangsawan Sumatera Timur (yang mencakup bangsawan Melayu, 
Simalungun , dan Karo) ticlak tetjadi sebagaimana dalam revolusi pada 
umumnya. tetapi telah terukur. direncanakan. menetapkan momentum. dan 
digerakkan olch sekelompok orang untuk kepentingan ideologinya. Selain 
itu. para bangsawan yang tidak diragukan komitmennya kepada Republik 
Indonesia yang baru merdeka, yang disebut sebagi republiken, juga dibunuh 
oleh kalangan yang menyebut dirinya republiken juga. Si mbol dan ik onnya 
ada dalam diri seorang Amir Hamzah. Jad i dengan keadaan yang seperti itu, 
penulis nyatakan bahwa peristiwa ini lebih tepat dii stilahkan sebagai 
genosida bangsawan untuk kepentingan kelompok komunis. 

5.3 Peristiwa "Revolusi Sosial" di Sumatera Utara 
5.3.1 Latar Belakang 

Peristiwa .. Revolusi Soaial" eli Sumatera Timur, yang dalam masa 
awal kemerclekaan ini kawasan itu masuk menjadi bagian dalam Provinsi 
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Sumatera, memi liki latar bclakang yang kompleks. Di antaranya adalah 
scpcrti bcrikut ini . 
I. Sulitnya mencapai kesepakatan antara Pcmerintah Rcpublik Indonesia 

dcngan para sultan. raja. sihc~\'(/k. untuk mcmbcntuk Rcpublik Indonesia 
di Sumatera sctclah proklama i 17 Agustus 1945. amun demi kian ada 
juga yang mcndukung eksistcnsi Republi k Indonesia. Di antaranya yang 
mcndukung adalah Sultan Syarif Kasim 11 3 dari Kesultanan Siak. 

2. Bcrita mengcnai gagalnya musyawarah antara Mr. Teuku Mohammad 
llasan dan Dr. M. Amir dcngan para sultan. raja. dan sihay ak di Sumatera 
itu sa mpai di kalangan pcmuda dan rakyar, yang sa ngat mendukung 
Rcpublik Indones ia merdeka, dan mercka kemud ian merasa geram, 
terhadap sikap para sultan dan raja di Sumatcra ini . 

3. Setdah Jepang menyatakan kalah perang kcpada Sckutu pada tanggal 24 
Agustus 1945. maka para raja dan sultan di Sumatcra pada keesokan 
harinya 25 Agustus I 945 membentuk panitia penyambutan tentara 
Sckutu. 

4. Pada tangga l 3 Oktober 1945 dibentuklah secara rcsmi Pemcrintah 
Rcpublik Indonesia untuk Provinsi Sumatera. Kccsokan harinya 
Gubernur umatera lr. Tcuku Mohammad Hasan mcmbuat pcrnyataan 

1
Yang Dipenuan l:ksar Syarif Kas im Abdul Jalil Srti fuddin atau Sultan Syarif' Kasim IT. 

lah ir eli Siak Sri lndrapura. Riau. padn tanggal I Dcscmb.:r 1893. dan meninggal di Rum bai. 
Pckanharu. Riau. pada tanggal 23 April 1968 (pacta umur 7-1 tahun). Sultan in i adalah sultan 
kc- 12 KesultamH1 Siak Sri lndrapura. Ia dinobatkan scbagai sultan pacta umur 21 tahun 
mcnggant ikan ayahandanya Sultan Syarif Hasyim. Sultan Syari f Kasi rn II merupakan scorang 
pcndukung sejati pcrjuangan kemcrdekaan Indonesia. Di masa era 1940-an. tidak lama 
sekpa~ proklama~ i dia m.:nyatakan bahwa Kesultanan . iak ada lah scbagai bag ian "ilayah 
lndonc~ia. dan dia mcnyumbang luma kekayaannya s.:jumlah 13 juta gulden umuk 
pcmcrintah republil.. (~clara dengan 151 juta gulden at au E 69 jut a Euro pada tahun 20 I I). 
Bcrsama Sultan . crdang di Sumatcra Timur. dia juga berusaha membujuk raja-raja di 
Sumatcra Timur lainnya unt uk turut mcmihak repuhl ik (1!1!.Jh...!iL'' 1k1pl'(ha. 
llrg '' 1k1 '-'~anf K hllll ll_dqrj_ \i.tl.. ). Kini namanya diabadikan scbaga i nama lapangan 
udara Pc:kanbaru Riau. 
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.... ~.;/, V. _41-Jm .... ' '1:"" ,J· .t.l.-lom .r..f.•N ~o..\..; '·7.,/ 

bahwa semangat ra kyat Indonesia se lepas Perang Pas ifik adalah berbeda 
dengan masa sebclumnya. 

5. Masuknya tentara Belanda dan lnggris (N ICA)4 di Indonesia di bawah 
komando Brigj en T ed Ke lly. menamba h buruknya s ituasi sos iopolit is. 
T entara NIC A me mbentuk tentara kelima (t•ijjd ko/one ) yang anggotanya 
adalah etnik Melayu yang berdiri di bclakang para sultan dan raja 
Mc layu. Didorong kepentingan kolonia li sme yang pemah dirasakan, 
ma ka Inggris dan Belanda tidak me ngakui kemerdekaan lndone ia. 
Tentara Sekutu j uga memanfaatkan tentara Jepa ng untuk membantu 
kepentingan lnggr is. 

6. Upaya terakhir yang di la kukan G ubernur Sumatera Mr. Te uku 
Mohammad Hasan pada 3 Fcbruari 1946 ada lah mengundang para sultan. 
raja. dan sibayak sc luruh Sumatera untuk merubah pendirian mendukung 
pe merintah Republik Indonesia. tetap tidak merubah sikap para sultan. 
raj a. dan sibay C/k ini (Zaina l Arifin, 1985:6 1-63). 

Dengan demikian s ikap pol itis , s ituasi sos ial, kepentingan faks i-fa ks i. 
sejarah kekuasaan. dan lain-lainnya, maka te rkulminasilah sebuah revolus i 
[genosida kepada para bangsawan] di Sumatera Timur. 

•N ICA adalah s ingkatan dari .\ 'eclerlwul~ch !lillie Cil·i/ Adminism aie (bahasa Bclanda ) 
a tau ,\elherlands-lndie.l Ci1·i/ tldminislralion (bahasa lnggris). dalarn bahasa lndonsia 
"Pemcrintahan Sipil Hindi" Belanda" atla lah tentara S.:kutu yang bcnugas rnengawasi daerah 
Hind ia Bclanda selepas saja Jepang m.:nyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada Pcrang Dun ia 
Kedua ( II ) pada tanggal I~ Ag ustus 1945. Rentang kawasan Hindia Be landa ini. sekarang 
scbahagian besar bcrada di Negara Kcsatuan Republik Indones ia (N KRI). 1 ICA sccara nyata 
mcnum pang (minta .. d ibonceng .. ) Sckutu ketika datang ke lndoncs i~ sctelah berakhirnya 
Perang Dunia Kcdua tcrscbut. Pada Pcrang Dunia Kcdua ini rcrdapat dua kubu yang sa ling 
berpcrnng . Kclompok Sckun1 tcrdiri dari Amcrika Scrikat , lnggris , Pcranc is. Uni Sovyct . dan 
pcndukung-pendukungny a. Mereka berpcrang mclawan Jerman (di bawah pcmcrimahan 
Nazi). lta lia. Jepang. dan pcndukung-pcndu kungnya. 
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Gambar 5. 1: 
Mr. Teuku Mohammad Ha an 
Gubemur Provinsi Sumatera 

Masa Awal Indonesia Merdeka 

----
Sumbcr: Mimawati (:!01 3:286) 

Dalam sejarah perjuangan pergerakan Indonesia, pada tanggal 17 
Agustus 1945 Sukarno dan Mohammad Hatta memprok lamasikan 
kemerdekaan Repub lik Indonesia, atas nama bangsa Indonesia. Walaupun 
dua orang tokoh dari pulau Sumatera yaitu Mr. Teuku Mohammad Hasan 
dan dr. M. Amir mengikuti proses proklamasi kemerdekaan itu di Jakat1a, 
dan kemudian pulang ke Medan, namun kampanye kemerdekaan, tidak 
memasyarakat dan membumi di kalangan penduduk di seluruh pulau 
Sumatera dan sekitamya. dari Aceh hingga Lampung. Faktor utamanya 
adalah komunikasi dan transportasi saat itu tidak mcmadai untuk 
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menyampa ikan berita tentang proklamas i kemerdckaan tersebut kepada 
masyarakat. 

Kenyataan sosial dan historis bahwa proklamasi kemerdekaan sudah 
diumumkan, barulah dipercayai banyak tokoh selepas saja berita yang sama 
mereka terima dari Adinegoro di Bukittinggi, kemudian dari dr. A.K. Gani di 
Palembang. Mereka juga menginformasikan pengangkatan Mr. Mochammad 
Hasan menjadi Gubernur Sumatera Republik Indones ia dan pembenrukan 
Komire asional Indonesia (KN I) dan PNI. Namun kemud ian melalui 
Maklu mat Wakil Prcsiden Nomor X, pembcntukan PNI ini dirubah dengan 
pembentukan pa11ai-partai , artinya negara Repub lik Indonesia yang bani 
merdeka ini. menganut sistem multipm1ai. 

Menurut Kahin ( 1952:412) .. Revolusi Sosial" yang terjadi di Sumatera 
Timur adalah gerakan sosial yang te1jadi di seluruh kawasan Sumatera 
Timur. olch rakyat tcrhadap penguasa. khususnya di dalam wi layah-wilayah 
Kesultanan Melayu. yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 19-+6. 
Re,·ol usi terjadi , tcrutama dipicu oleh gcrakan kaum komunis yang ingin 
menghapus sistem kerajaan dan mcnggantikannya dengan sistem 
pemerintahan komuni sme. Gerakan yang di lancarkan komunis ini adalah 
anti feoda l isme. Revolusi terse but melibatkan mobil isasi rakyat ( walaupun 
bukan mayoritas), yang beruju ng kepada pembunuhan anggota keluarga 
sultan dan bangsawan Melayu yang dikenal pro-Belanda. Namun gerakan 
tersebur memperluas sasarannya yairu golongan mcnengah pro-Republik 
Indonesia dan pimpinan lokal administrasi Republ ik Indonesia. Sclain itu. 
gerakan ini menggcnera lisasi sasarannya, yaitu apapun yang berbau 
feoda lime dan kebangsawanan, tanpa memi lah-mi lah jejak rekam para 
··korban ··nya. 

Dalam realitasnya, .. Revolusi Sosial .. disebabkan oleh berbaga i faktor 
sosiopol itis yang kompleks. Salah satu di antaranya adalah situas i 
masyarakat Sumatcra Timur yang majemuk. namun yang mengalami 
perubahan-perubahan sosial yang mendasar, terutama yang te1jadi pada 
zaman pendudukan Jcpang ( 1942- 1945). 
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Dalam rangka menuju Indonesia merdeka 1111 , kchidupan kaum 
bangsawan, tidak lagi secnak dan senyaman di zaman Bclanda. Terutama 
dari sudut kckuasaan ekonomi dan politiknya. Memang sccara resmi. 
eksistensi para raja, sultan. dan kerabatnya tetap diakui dan dihargai oleh 
pemerintah Jcpang di Indonesia, namun demikian yang terjadi ada lah bahwa 
kewibawaan politis mercka merosot sccara perlahan dan pasti . 

Zaman pcndudukan Jepang di Indonesia ini juga memunculkan para 
pemimpin politik yang secara general tidak simpati dan empati kcpada kaum 
bangswan. Para pemimpin politik ini, perjuangannya bcrdasar kepada 
ideologi nasionali sme, yang tentu saja sedikit banyaknya bcttentangan 
dengan ideologi kebangsawanan (feodalisme).5 Selain itu juga, muncu l 
sesuai dengan pcrkembangan zaman yaitu kclompok-kelompok pemuda 
yang terlatih ccara militcr. yang pada awalnya dibentuk dan dikondi sikan 
untuk kepentingan pemerintah Jepang di Indonesia dalam konteks Perang 
Du nia Kedua. Para pemuda yang terlatih mil iter ini lah yang justru memi liki 
pengaruh luas. mcndalam. dan membakar j iwa para pcmuda. untuk bebas 

5
Feodalisme ad~lah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitis yang dijalankan oleh 

kalangan bangsawan (monarki) untuk mcngenda li kan berbaga i wilayah yang diklaimnya. 
mclalui kcrjasamn dengan pcmimpin-pemimpin lokal scbagai mitra. Dalam pcngcrtian 
asalnya. struktur in i di sematkan olch para sejarawan. kcpada sistcm politik di Eropa pada 
Abad Penengahan. yang mcncmpatkan kalangan kesatria dan kelas bangsawan lainnya 
(mssal) sebagai penguasa kawasan a tau hak tcrtennt (disebut.fie/ atau dalam bahasa Latin . 
.feodum) yang ditunj uk oleh monarki (biasanya raja atau /orcf). Tcnninologi !codn lisme send iri 
dipakai scjak ahnd kc- 17 (yang olch pelakunya scndiri tidak pcrnah dipakai). Scjak dasawarsa 
I 960-an. para scja ra wan mempl!rluas penggunaan istilah ini ckngan memasukkan pula as pel-. 
1-.chidupan sosial para pekerja di laban yang dikuasai olch wan tanah (i>tlmll). sehingga 
muncul istilah "masyarakat feudal." Oleh karena penggunaan istilah feocl<tli~mc scmakin 
lama scmakin bcrkonotasi ncgatil: maka oleh para pcngkritiknya istilah in i sckarang dianggap 
tidak mcmbantu mcmperjelas kcadaan dan dianjurkan untuk tidak dipakai tanpa kualilikasi 
yang jclas. Dalam pcnggunaan bahasa sehari-hari di Indonesia. scringkali kata ini digunakan 
untuk merujuk pada pcrilaku-pcri laku negatif yang mirip dengan perilaku para pcnguasa yang 
lalim (hersikap kolot. sclalu ingin dihormati. atau bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah 
banyak ditinggalkan. Arti ini sudah banyak mclenceng dari pcngcrt ian politi~nya (sumbcr: 
http://id.wikipcdia.org/wiki/Feodal). 
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sebagai manusia, setelah terbentuknya Republik fndonesia dan Revolusi 
Kemerdekaan. Selain it u, timbul pula perbedaan latar belakang ideologis dan 
pengalaman. yang bahkan acapkali di iringi oleh rasa sa ling tidak percaya 
dari para pemimpin bangsa. Keadaan sosiopolitis ini dipersul it pula dengan 
datangnya tentara Sekutu sebagai pemenang pada Perang Dunia Kedua, yang 
dibonceng i ole h N ICA, yang mau menguasai Indonesia kembali . Da lam 
rangka me nancapkan kolonia lismenya kemba li, maka Belanda beserta 
tentara Sekutu ini berusaha merebut hati para su ltan, raj a. sibayak. dan 
bangsawan, untuk mcndukungnya. Sela in itu, NICA secara terang-terangan 
membangun kekuatan mil iter, an tara lain dibcntunya pasukan Ray mond 
Westerl ing. yang bertindak amat kejam membunuh rakyat tak berdosa secara 
membabibuta. 

Dalam periode ini . Pemerintah Republ ik Indonesia di wilayah 
Sumatera, di bawah pimpinan Mr. Teuku Mohammad Hasan efektif 
berfungsi secara terbatas, sebagai penghubung (komunikator) antara Jepang. 
lnggris, dan kerajaan-kcrajaan di Sumatera di satu pihak. dan pemuda
pemuda yang bejuang di pihak lain . a mun demik ian, dalam real itas sos ial. 
Mohammad Hasan tidak mempunyai hubungan langsung dengan sesuatu 
kekuatan pcmuda yang r enting apa pun. Modal penting bagi Moehammad 
Hasan adalah prestisc yang diberikan Pemerintah Republik kepada para 
pemudanya (Reid. 1987:360). 

Sebahagian besar keputusan politis dalam konteks pengelolaan 
pemerintahan di Sumatera o le h G ubemur Mohammad Hasan, adalah 
mengikuti cara-cara pemcrintah pusat Jakarta yang relati f masih baru clan 
penuh gej olak sosiopolitis ini. Pada saat be liau mengumumkan susunan 
anggota pemerintahan Provinsi Sumatera yang pe1tama. pada tanggal -+ 
Oktober 1945, Moehammad Hasan masih banyak menempatkan para pejabat 
yang dahulu merupakan pimpinan pemerintahan Hind ia Bclanda. Untu k 
mengisi jabatan Resiclen Sumatera Timur, beliau mengangkat M r. Luat 
Sircgar. Bcgitu j uga jabatan Wa li kota Mcdan dipercayakannya kcpada M r. 
Moehammad Joesoef. Dilihat secara kuantita ti f, Mohammad Hasan lcbih 
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banyak mengangkat para pcjabat di jajaran pemcrintahannya yang dahu lunya 
para pcjabat pemerintahan Hindia Belanda. 

Kcmudian selepas itu, pada penetapan pejabat pemerintahan Provinsi 
Sumatcra pada tanggal 29 Oktober 1945, beliau mengangkat Amir Hamzah 
sebagai Wakil Pcmerintah Republik Indonesia (kemudian menjadi bupati) 
untuk wi layah Langkat yang pusat pemerintahannya berkedudukan di kota 
Binjai . Dcmikian pula Tengku Musa untuk Asahan, dan Tengku Hasoan 
untuk Labuhanbatu. Tengku Musa di Asahan dan Tengku Amir Hamzah di 
Langkat tidak menolak pengangkatan nya dari Rcpubli k Indonesia mcla lui 
gubernur Sumatera ini, tctap i mereka masih tcrus bekc1ja j uga sebagai 
pejabat kerajaan Melayu. lni merupakan sikap yang memang harus diambil 
oleh para pejabat Melayu. Bagaimanapun di satu s isi, mcrcka ada lah cinta 
dan memperjuangkan tegaknya Republik Indonesia. amun di sisi lain. 
setiap orang Melayu juga diajarkan untuk tidak "'derhaka·· kepada para 
sultannya sebagai wakil Allah di muka bumi. Jadi mercka para pejabat 
Melayu ini. berada dalam dua persimpangan jalan. yang sulit disatukan. 
walau ada contohnya di Jawa di Kesultanan-kcsultanan Yogyakana dan 
Surakarta. 

Kondisi sosial lainnya d i kala itu adalah di kalangan para sultan , raja, 
dan bangsawan Mclayu di Sumatera Timur. " tidak sepenuhnya .. mcmihak 
kepada Republik Indonesia yang merdeka ini. Mereka belajar dari sejarah, 
bahwa di masa penjajahan Belanda, kekuasaan poli tik dan ekonomi para 
sultan dan raja ini adalah lebih besar di banding zaman Jepang, dan apalagi di 
era kemerdekaan. Oleh karena itu sebahagian besar sultan, raja. datuk. 
sibayak, dan kaum bangsawan umumnya menunggu perkembangan 
sosiopo litis yang te1jadi dan memanfaatkan situasinya untuk kepcntingan 
diri dan kelompoknya. Oleh karena itu. di satu sis i para sultan, raja. datuk. 
sibayak. dan kaum bangsawan Sumatera Timu r bcrdiri di antara Rcpublik 
Indonesia, juga Belanda, dan lnggris. 
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Kcsultanan Del i6 yang pusat pcmeri ntahan kerajaannya berada di kota 
Medan. menempatkan kcsultanannya langsung berhubungan o iopolitis 
langsung dengan lnggris, Belanda, dan scka ligus pemimpin-pemimpin 
Republik Indonesia di Mcdan, tanpa sepengetahuan Waki l Pemerintah Rl 
di daerah itu. yakni Tulu . mantan pegawai d i zaman Belanda. Hubungan 
antara Republi k Indonesia dengan kesultanan-kcsultanan Melayu ini . tidak 
ditentukan dengan pengangkatan-pengangkatan seperti ini, tetapi lebih 
ditentukan oleh s ituasi kekuatan (politi k dan mil iter) yang nyata. 

lclctusnya ··Revolu i osiar· di Sumatcrn Timur tidak terkpa dari 
sikap sul tan-sultan. raja-raja dan kaum feodal pada umumnya. : ang tidak 
begitu antusias dan simpati terhadap kemerdekaan Indonesia karena sctelah 
Jepang masuk. pcmerintah .lepang mencabul scmua hak istime'' a kaum 
bangsa" an dan Ia han perkcbunan diambi lal ih olch para buruh dan petani. 
Sikap kaum bangsawan ini . berdasarkan jejak rckam sejarah tersebut. tidak 
mera a senang dan berharap untuk mendapatkan hak-haknya kcmbali. 
sepcrti di masa ko lonial Bclanda. dengan bckcrjasama dengan Belanda yang 
masuk kembali kc sini mcnunggangi IJCA. chingga cmakin mcnjauhkan 
diri dari pihak y:1 ng pro rcpublik. 

Di sisi lain. pihak yang pro kcpada Rcpublik Indonesia mcnde ak 
kepada komire nasional '' i Ia yah Sumatcra Ti mur supaya dacrah isti me\\ a. 
sepeni pemerintahan \\'apraja atau kerajaan dihapuskan saja. kcmudian 

6 Dalam sejarah. Kcsultanan Deli didirikan oleh raja penamanya yaitu Sultan Gojah 
Pahlawan ( 1632-1 669). Kemudian kesultanan yang bcrcorak Islam ini ditcruskan oleh para 
kentn111a n (zuriatnya ). Sultan kcdua adalah Tuanku Panglima Perunggit. kemudian ketiga 
adalah Tuanku Panglima Padrap: keempat Tuanku Panglima Pasutan: kclima Tuanku 
Panglima Gandar Wahid: kecnam Sultan Amaluddin 1\lengcndar A lam: kctujuh Sultan 0 man 
Perkasa Alamsyah: k..:delapan ultan Mahmud AI-Rasyid Pcrkasa Alamsyah: kcscmbilan 
Sulran Makmun AI-Rasyid Pcrkasa Alamsyah: kcscpuluh Sultan Amaluddin Sani Perkasa 
Alamsyah: kesebelas Sultan Oucman AI-Sani Perkasa Alamsyah: kedua belas Sultan Azmi 
Perkasa Alam: ketiga belas Sultan Oueman Mahmud Pcrkasa Alam: dan kccmpat b..:las ultan 
,\ lahmud Aria Lamanjiji Perkasa Alamsyah ( lebih jauh lihat Takari dkk. :!0 12). 
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menggantikannya dengan pemcrintahan dcmokrasi rakyat scsuai dcngan 
scmangat pc r:juangan kcmerdekaan. amun pihak pro rcpbulik scndiri 
terpecah mcnjadi dua raksi; yang perll/1//{/ adalah raksi moderat yang 
menghcndaki pcndekatan koopcratif untuk rnembujuk kaum bangsa,,·an. 
Yang kedua adalah kubu radikal yang mcngutamakan jalan kekerasan 
dcngan penggalangan rnassa para buru h perkebunan di duruh "i la) ah 
Sumatera Timur. 

7
Sesuai dcngan cita-ci ta pcnd iri Rcpubli k lndoensia. maka sistem pcmerintahannya 

nanti adalah berdasar kcpada demokrasi . Dalam ilmu politik. demokrasi adalah bcntuk 
pcrncrintahan yang semua warga negaranya memi liki hak yang setara dalam pengamhilan 
kcputusan. yang sclanjutnya dapat mcng ubah hidup rncreka. Dcmokrasi mcngiz inkan warga 
negara berpart isipasi. baik sccara langsung atau mcla lui perwaki lan. dalam perumusan. 
pengcmbangan. dan pcmbuatan hukum. Demokras i m<!ncakup kondisi sosial. ckonomi. dan 
buda~a. yang mcmungkinkan adanya praktik kcbcbasan bcrpolitik dan scrnua ' ' arga 
dipandang setara . lstilah dcmokrasi bcrasal dari hahasa Yunani c51/POKpmia (demokratia) 
yang bcra rti kckuasaan rakyat. terbentuk dari kata r51ipo:; (denw.,·) yang hcrarti rakym dan 
Kpri.w,- (kratus) bermakna kckuatan atau kel..:uasaan. Awalnya dig unakan pada abad ke-5 
Scb.;\1. untuk mcn)ebut sistcm politik ncgara-kota Yunani. sa lah sarunya Athena. Kata ini 
mempakan antonim dari (J.ptrrrm;paria (aristocratie) yang artinya kckuasaan elit. Sccara 
tcorcr is. kcdua dclinis i terscbut saling hcrtcntangan. namun kcnyataan sosialnya tidaklah 
jclas. Scbuah pcmcrintahan tkmokratis berbeda dcngan cmcrintahan ya ng kckuasaannya 
d ipcgang sant orang (monark.i) a tau sekclompok kec il orang (oligarki ). Pada masa scknrang 
ini. sistcm pcmcrintahan di scluruh dunia tampak ambigu. karcna bebcrapa pcmcrintahan 
kontcmporer mcncampuradukkan u nsur-unsur dcmokrasi, ol igarki , dan monarki. Pada 
dasarnya. dcmokrasi bcrbcda dengan kcdiktatoran atau tirani. seh ingga bcrfokus pada 
kesempatan bagi rak)at untuk mcngcndalikan para pcmimpinnya dan menggulingkan mcreka 
tanpa perlu melakukan revolusi . Ada bcbcrapa jenis dcmokrasi . tctapi hanya ada dua bcntuk 
dasar. Kcduanya menjelaskan cara s.: luruh rakyar menj alankan kcing inannya. Bcntu k 
dcmokrasi yang pcrtama ada lah clemokrasi langsung. yaitu semua warga ncgara berpartisipas i 
langsung dan aktif dalam pcngarnbilan keputusan pemerintahan. Yang kedua adalah 
demvkrasi penmkt!an. seluruh rak.)'at mcmpakan salll kekuasaan bcrdaulat. tetapi kekuasaan 
politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui pcrwakilan .Ko nscp dcmokrasi pcrwakilan 
muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada /\bad Pertengahan Eropa. Era 
Pcnccrahan (.-lufk/ariing). dan Revolusi 1\merika Serikat. dan Pcranc is. 
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·'Rcvo lu ·i Sos ial"· di umatTera Timur, tcrjadi dalam tiga wi layah 
kcbudayaan. yang memang mcnonjol kcberadaan kerajaan-kerajaannya. 
Pcristiwa ini terjadi di: (1) Tanah Karo. (2) Simalungun (Kcrajaan Panei. 
Tanoh Jawa. Kerajaan Siantar. Kerajaan Purba. Kerajaan Silimakuta. 
Kerajaan Raya. dan Kerajaan Dolog Sil au), dan (3) Mclayu (Ke ultanan 
Asahan, Kcsultanan Kotapinang. Kesultanan Kualuh, Kesultanan Panai , 
Kesultanan Hi lah. Kedatuan Batubara. Kcsultanan Serdang, Kesultanan Deli. 
dan Kesultanan Langkat). 

Berdasarkan sikap yang ditunjukkan para sultan, raja, sibayak. dan para 
bangsawan di Sumatera ini, maka pada tanggal 30 November 1945, Su ltan 
Langkat menerima ultimatum dari Pesindo yang menuntutnya pengakuan 
segera atas Republik Indonesia, menghapuskan semua hubungaiU1ya dengan 
lnggris dan NICA, dan penycrahan dua pertiga dari seluruh senjatanya 
kepada Pesindo. 

Su ltan Langkat pada 4 Desember 1945 menyatakan dukungan dan 
sumbangannya sejumlah l 0.000 gulden kepada para pejuang Republik 
Indonesia. Namun demikian, scjak saat itu Sultan Langkat tidak lagi berani 
mengadakan pembicaraan langsung dan terang-terangan dengan wak il-waki l 
Belanda di Sumatera Timur. Di tempat lain , pada waktu yang bersamaan 
dikabarkan bahwa Sultan Serdang dan Sultan Asahan telah menaikkan 
bendera merah putih di seluruh wilayah kckuasaannya dan menyatakan juga 
dukungannya untuk Republ ik Indonesia. Hanya Sultan Deli yang baru. yaitu 
Sultan Osman yang masih bisa mengharapkan perlindungan Sekutu atas 
istananya di kota Medan dan menjauhkan diri dari Republik Indonesia. 
Sultan Deli mengharapkan hubungan pol iti s langsung dengan Mahkota 
Belanda di bawah seorang komisaris tinggi, dan menempatkan raja-raja 
Melayu di luar setiap bentuk negara Indonesia (Reid, 1998:72). 

Situasi politik nasional lainnya, juga mendorong terjad inya " Revolusi 
Sosial" tersebut. Dengan terpili hnya Sutan Syahrir~ menjadi Ketua KNIP 

8Sutan Syahrir (ejaan lama:Soetan Sjahrir) aclalah seorang tokoh dan pahlawan nasional 
Indonesia. yang lahir di Padangpanjang. Sumatera 13arat. pada tanggal 5 Maret 1909. Bcliau 
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kemudian Perda na Mente ri Republik Indonesia. maka beliau mcnganjurkan 
untuk melakukan penyegaran di dalam tubuh KN I, juga di dacrah-daerah 
seluruh Indonesia. K I pun mul ai memberi tcmpat yang lebih be ar kepada 
tokoh- tokoh yang lebih mapan secara pol itik. Ini j uga menimbulkan 
pertanyaan apakah bentuk republik atau kerajaan, atauka h suatu bentuk 
kombinasi dari keduanya. yang akan menjadi bentuk pokok pemcrintahan di 
luar kota-kota (Abra r Yusra , 1996:67). 

Sebagai Ketua K I Sumatera Timur. Luat Siregar menyatakan bahwa 
sudah bulat s ikapnya agar raja-raja itu harus mene rima semangat de mokras i 
yang dibawa o leh pcrubahan zama n atau harus menyi ngkir. Luat S iregar dan 
Dr. Amir te lah begitu tcrkesan oleh kerjasama yang ham1onis antara 
Republik Indones ia dengan Kasultanan Yogyakarta ketika mereka 
berkunjung kc Jawa. Segcra keti ka mereka kcmba li dari Jawa pada tanggal 
12 Januari 1946, mereka membicarakan dengan bckas majikan Dr. Amir, 
Sultan Langkat. untuk memprakarsai dan menjadi tuan rumah suatu 
konfercnsi kerajaan yang akan membahas masalah ini di Tanjungpura 
(Abrar Yusra, 1996:68). 

PETIKAN dari daftar ketetapan Goebemoer Soematera dari negara Repoeblik 
Indonesia di Medan tanggal20 Oktober 1945 No. 5 

KIT A GOEBERNOER SOEMATERA dari 
NEGARA REPOEBLIK INDONESIA: 

mcningga l dun ia di Zurich, Swiss. pada tanggal 9 April 1966. kctika usianya 57 tahun . utan 
Syahrir adalah scorang politikus dan pcrdana menteri pcrtama Indones ia .. ketikn Indonesia 
bcralih dari sistcm kabinct presicknsial menjadi sistem kabinct parlementcr. Bcliau menjabat 
scbagai Pcrdana Mentcri Repuhlik Indonesia dari tanggal 14 member 1945 sampai 20 Juni 
1947. Sutan Syahri r mcndirikan Partai osialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal 
dalam pengasingan di Swiss. sebagai tawanan politik--dimakamkan di Taman Makam 
Pahlawan Kalihata. Jakarta .. utan Syahrir ditctapkan sebagai salah seorang Pahlawan 

1asional Indones ia pada tanggal 9 April 1966 mclalui Kcputusan Prcsidcn nomor 76 tah un 
1966. 
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Menimbang 
Mrendengar ) dsb. 
Memperhatikan) 
Mengingat ) 

MENGAMBIL KEPOETOESAN: 

Diangkat sebagai Wakil pemerintah Repoeblik Indonesia oentoek 
daerah Keradjaan Lang kat dengan berkedoedoekan di Binjei. 

TENGKOE AMIR HAMZAH 

sekarang linggal di Pangkalan Brandan. 
PETIKAN ini dikirimkan kepada jang bersangkoelan oentoek 

dimakloemi. 

Kepada 

KIT A GOEBERNOER SOEMATRA dari 
NEGARA REPOEBLIK INDONESIA 

Alas namanja: 
Sekretaris, 

Cap dan Ianda Iangan 
Goebernoer Soematra 

(Mas Tahir) 

pl. TENGKOE AMIR HAMZAH, Wakil Penemrintah 
Repoeblik Indonesia oenloek Daerah 
Keradjaan Langkat di 
PANGKALANBRANDAN 

Ke nyataan politis adanya dua tokoh bcsar Melayu yaitu satu dari dunia 
kesusastraan dari Sumatera Timur. yaitu T engku A mir H a mzah (Wakil 
Pe merintah Rl untuk Langkat) dan Dr. A mir yang bi a menjadi j embatan 
antm·a Kesultana n Langkat dan Republi k mung kin telah menjadi sebab 
mengapa Langkat sepenuhnya bisa bekerjasama dengan usaha ini (Reid. 
20 I 0:360). 
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rlcnurut l\ loc:hamrnad Hasan (yang di" awancarai Abrar Yusra) bah"·a 
pada tanggal 3 Februari 1946 dilakukan pertemuan dcngan para sultan . Ia 
masih mengharapkan agar para sultan mcnyadari kcadaan dan mendukung 
Republik Indonesia. Dalam banyak pcrnyataan pemimpin-pcmimpin 
republik. senan tiasa ditckankan pcngakuan akan kl!dudukan otonomi para 
raja itu sepcrti pengakuan Sockarno kcpada Sunan Suraka rta (Solo) dan 
Sultan Yogyakarta (Abrar Yusra. 1996:68). 

Pada saat Tcuku Mohammad Hasan scbagai Gubcrnur Surnatera. rnasih 
mcnu nggu hasil peru musan sikap politik para sultan, scleras pcrtcmuan 
tangga l 3 Fcbruari 1946, Xarim M.S. mendesak agar gubernur mulai 
mclakukan inspcksi kc eluruh rulau Sumatera (1\brar Yusra. 1996:68). 
Gubernur Sumatera. elaras dengan sikap para pcmimpin Republik Tndone ia 
di Jakarta, scbcnarnya rnengambil jalan tcngah yang modcrat, baga imana 
mendudukkan posisi kerajaan dan kesultanan dalam konteks Republik 
Indonesia merdeka yang berba. is pada . istcm dcmokrasi. Pemerintah 
Rcpublik Indonesia untuk Provins i Sumatera, tetap menginginkan ek istensi 
kesultanan dan kerajaan ini. dalam pemcrintahan bersa ma. pada bentuk 
dacrah ISTirncwa. yang tetap mengakomodasi sisrem keraj aan dan 
digabungkan dcngan s istcm demok rasi sekali gus. 

Beri kut ini adalah transkrip pidato Gubcrnur Sumatcra. Tcuku 
Mohammad Hasan dan juga Pidato Sultan Langkat mewak ili para sultan. 
raja. dan sibc~mk di Sumatera Timur dalam menyambut pidato Gubcrnur 
Sumatcra tersebut. 
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PIDATO GUBERNUR SUMATERA Dl DEPAN PARA SULTAN 
DAN RADJA-RADJA SUMATERA TIMUR 

PADA TANGGAL 3 FEBRUARI 1946 

"Seripaduka Tuanku-Tuanku Sultan, Radja-Radja, Datuk-datuk dan 
hadirin yang mulia! Terlebih dahulu saja serukan: Merdeka!!! Saja 

utjapkan terima kasih alas kedatangan tuan-tuan sekalian ke gedung Komite Nasional 
Indonesia di ibukota Sumatera ini. Dengan kedatangan tuan-tuan adalah tuan-tuan 
tundjukkan, bahwa tuan-tuan berniat tulus ichlas membantu menegakkan Negara Republik 
Indonesia di masa genting ini. Tanda kesetiaan dan keinginan kerdja-sama im k1ta 
harapkan tinggi dan hal mi kita tentu akan beritakan selekas-lekasnya kepada paduka jang 
mulia Pres1den NRI d1 Djogjakarta. 

Dengan beberapa kepala daerah ISI1mewa propinsi Sumatera telah bertemu muka dan 
mengadakan penerangan tentang politik pemerintah terhadap daerah-ishmewa itu. jakni d1 
pertemuan jang baru-baru ini dilangsungkan di Tadjung Pura di istana Sri Sultan Langkat 

Pada hari ini akan kita uraikan dengan panjang Iebar sikap Republik lndones1a 
terhadap daerah-istimewa di Sumatera-Timur 1n1. supaja terang bahi tuan-tuan sekalian 
dan supaja keterangan ini dapat didjadikan dasar untuk perundingan nanti tentunya badan
badan perwakilan dan tjorak pemerintahan. jang 

Daerah Zelfbestuur diakui oleh Negara Republik Indonesia. 
Dalam Undang-Undang Dasar NRI pasal 18 dan peraturan tambahan tentang daerah 

ajal 2, diakui dengan terus terang segala Zelfbestuur jang ada sekarang di Indonesia. 
Dengan pengakuan ini NRI membuktikan, bahwa belum ada niatnja hendak menjingkirkan 
atau menghilangkan keradjaan. jaitu daerah-daerah istimewa, dalam lingkungan Negara 
Republik Indonesia. 

Kedudukan radJa-radja di djaman pendjadjahan Beland a adalah kedudukan vazal Jang 
mengakui kedaulatan Seri Ratu Radja 8elanda. Mereka diikat pada Radja Belanda atau 
Walinja, jakni Gubernur-DJenderal. dengan polilik kontrak atau vorte verklaring. jang pada 
lahirnja bersifat bilateral. tetapi pada hakikalnJa dipaksakan kepada RadJa-radJa jang 
diwadjibkan ·meneken" sadja oleh pemerintah Hind1a Belanda dahulu. 

Kekuatan dari Radja-Radja sampai sekarang ini tidak lain dari kekuatan jang samar
samar. Jang sebetulnja 88 Eropah jang memerintah dan mengatur segala rantjangan
rantjangan dalam keradjaan. dan jang memegang keuangan landshap pun 88 Eropah 
djuga sehingga ta' dapat Radja-Radja kebebasan untuk bertindak sendiri. 

Kepada Radja-Radja diperbiarkan memerintah rakjat Zelfbestuur dan tidak 
memerintah rakjat Gouvernement, kepada Radja-Radja dilarang mentjampuri beberapa 
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fasal pemerintahan, seperti ketentaraan, tjukai dan lain-lain jang disediakan untuk 
Governemant. 

Tjorak pemerintahan waktu itu ialah: 
a. Dualisme. perbedaan kulit, dan 
b. Indirect rule, jakni Radja-Radja dijadikan perkakas oleh pemerintah djadjahan untuk 

memerintah rakjatnja dan membasmi segala gerakan dan keadaan jang tidak 
diizinkan oleh pemerintah djadjahan. 
Beginilah Radja-Radja diadu-dombakan dengan rakjat, dengan gerakan rakjat, 

dengan intelektual, dan Radja-Radja dipisahkan dengan rakjatnja sendiri pula. Herankah 
kita kalau tali perhubungan antara rakjat dan Radja-Radja menjadi kendur? 

Dalam zaman merdeka dahulu, Radja-Radja ialah Volkshofd, kepala dan pemimpin 
rakjat. Di masa Belanda Radja-Radja itu menjadi perkakas kapitalisme Belanda, kaki 
Iangan kekuasaan asing. 

Sekarang datanglah masanja jang Radja-RadJa itu mendjadi pemimpi9n bangsanja 
kembali. Arti pemimpin itu adalah dalam. Suasana sekarang sudah berubah, rakjat sudah 
sadar dan insaf akan harga liri dan harga lapisan atau kastanja. Dia menuntut hak 
kedaulatan rakjat. 

Demokrasi itu sebenarnja sedjak dahulu kala telah ada dalam masjarakat kita di 
Sumatera ini. Dalam negeri di Minangkabau, atau Luhak di Tapanuliu, hak rakjat dibela 
dan kata-mufakat didjundjung tinggi. 

Hanja Sumatera-Timur oleh kelitjinan polkitik djadjahan Beland a ditanam satu 
pemerintahan autokrasi Radja-Radja, jaitu rakjat tidak boleh buka suara, hanja mengamin 
sadja, dan tiap-tiap pikiran rakjat ditindas. Aliran dunia ialah demokrasi, tetapi Sumatera
Timur didjadikan benteng autokrasi oleh Belanda semata-mata untuk mengamankan 
kapital-kapital asing jang melekat disini berdjuta-djuta banjaknja. 

Sekarang di zaman kemerdekaan semestinjalah Radja-Radja merapatkan dirinja 
lebih rapat kepoada rakjatnja dan berlaku sebagai bapak rakjat dan pemimpin rakjat, dan 
segala ini ialah untuk mentjapai dan memburu kemadjuan rakjat. 

Pergerakan polkitik di Indonesia jang selama ini berada diluar perhatian dan 
dimusuhi oleh Radja-Radja aatas hasutannja sipendjadjah Belanda, kini Ielah berhasil 
merebut kemerdekaan Indonesia, dan ini berarti bahwa setiap warga-negara Indonesia. 
termasuk djuga Radja-Radja telah terlepas dari pemerintahan dan pendjadjahan bangsa 
asing. 

Sebagian besar dari rakjat Indonesia telah mengambil tjorak Republik sebagai bentuk 
negara (staatsvorm) kita, dan dengan dmeikian djuga Radja-Radjaberhak menjadi 
pemimpin dan kepala Negara Republik Indonesia. Pemerintahan Republik tidak 
berdasarkan kedaulatan Rakjat, demokrasi, rakjat memilih wakilnja dalam badan-badan 
pemilihan. dalam Parlemen. dalam Badan Permusjawaratan Rakjat. dan badan-badan 
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inilah jarg memilih Presiden sekali lima tahun. Pres1den takluk kepada Badan 
Permusjawaratan Rakjat. 

Presiden memerinlah dengan pertolongan kabinet jang sekarang takluk dJuga pada 
Parlemen Jang memimpin sehari-hari ialah Prem1er atau Perdana Menteri. 

Tjorak demokrasi seperti ini akan diadakan djuga d1 daerah-daerah . daerah-daerah 
djuga akan mempunjai badan-badan per.vakilan. tiap-tiap residensi akan mempunjai 
Kepala dan Kepala Residensi atau Residen im mendjalankan tuntutan dan kemauan dan 
Rakjat di Residen tersebut. 

Begilu pula di tiap-tiap daerah-istimewa akan diadakan Dewan Per.vakilan Rakjat 
dan Sultan-Sultan. Radja-Radja itu akan memerintah sesuai dengan dewan itu. Dalam 
zaman pendjadjahan Dewan seperti ini tak ada atau hanja 1kut rremenntah se!Jara 
·adviseerend". tetap1 di zaman Indonesia merdeka dewan tersebut itu bersifat legislatief 
membuat undang-undang. dan radja-radja 1tu executief. melaksanakan keputusan dan 
badan perwakilan itu. 

Buat Radja-Radja sistem baru ini adalah satu pertjobaan besar. Mereka harus 
sanggup menjesuaikan dirinya sebagai autokrat menjad1 demokrat dan menjesuaikan 
tjorak pemerintahannja dari autokrasi ke demokrasi. Kalau Radja-Radja dapat bekerdja
sama sehari-hari dengan dewan perv;akilan rakjat itu tentu Negara Republik Indonesia 
tidak berkeberatan untuk meneruskan perhubungannja dengan daerah·1S!1mewa 1tu 

Daerah-istimewa bukan artinJa bahwa Radja-Radja diberi kedudukan luar-b1asa atau 
daerahnja berada diluar kedaulatan rakjat. akan tetapi daerah-istimewa artinja ialah. 
bahwa alam susunan Republik jang demokratis diizinkan susunan jang pada hakekatnja 
tidak berdasar Republik, asal sadja susunan pemerintahan feodal didemokratistr dengan 
selekas-lekasnja. 

Pemerintah djadjahan Belanda mebudjuk-budjuk membesarkan gelar-gelar dan 
memberi civiele lijst dan lain-lain jang menjenangkan hati Radja-Radja jang diberi 
kedudukan jang istimewa. Republik menganggap mereka warga-negara jang sama hak 
dengan warga-negara jang lain. hanja oleh sedjarah mereka diwadjibkan mendjadi 
pemimpin rakjat jang tradisionil (lurun-temurun). Selama mereka insaf dan sadar. mereka 
d1izinkan oleh Undang-Undang Dasar bertempat disampung pemimpin rakJal jang lam Jang 
d1pillh oleh rakJal dan dari rakjat. Mereka takluk pada Undang-Undang Dasar sebaga1mana 
warga-negara jang lain djuga. 

Dipulau Ojawa diadakan Pesuruh Djaja Tinggi (Hoge Cammissariaat) untuk daerah
daerah istimewa sebagai penghargaan alas djasa-djasa zelfbestuurders d1sana. 01 
Sumatera ini soal Pesuruh Djaja Tinggi nanti akan dipertimbangkan djuga apabila telah 
njata terbukti ada kerdja-sama jang erat antara Negara Republik lndoesia dengan 
zelfbestuurders itu. 
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Umumnja RadJa-Radja k1ta masih kebimbangan dan was-was tentang kedudukannja. 
tentangpertaliannja dengan Belanda_ dan 1ni pada umumn1a adalah disebabkan mereka 
lidak mengetahui tentang kekuatan kedudukan negara Republik IndoneSia. 

Republik kita diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. dan kini sudah berdiri lima 
setengah bulan. Sebaga1 tulang belakang Republik adalah lasjkar Badan Keamanan 
Rakjat jang sekarang telah mendjadi Tentara Keamanan Rakjat (TKR) jang ratus-ribuan 
banjaknja. lengkap dengan sendjatanja sekali: kemudian ada pamong-pradja atau 
bestuurscorps jang setia dan giat: kemudian adalah rakjat djelata jang berdjuta-djuta 
banjaknja. siap sedia dan redia berkorban dan berdjuang untuk mempertahankan dan 
membela kedaulatan Negara Republik Indonesia 

Luar negeri adalah kagum dan bersimpati dengan kita disebabkan perdjuangan 
kemerdekaan kita adalah benar dan sutj1. sebab jang k1ta tuntut adalah kemerdekaan 
seratus persen jang berdasarkan demokrasi. Kebenran. keadilan sosial. kemanusiaan dan 
kebangsan_ Sekarang soallndonesia dtbi!Jarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 
iUNOJ. dan disanalah nanti akan diperdjuangkan status Indonesia dtantara negara-negara 
tnternastonal. 

Tentang susunan dalam negeri. pertjajalah bahwa susunan Republik. susunan 
demokrasi tidak akan berobah. walaupun kelak akan dirobah djuga beberapa pasal dari 
Undang-Undang Oasar itu. 
Perlihatkanlah pada rakjat paduka tuan-tuan. bahwa Radja-Radja di Sumatera Timur ini 
sesungguhnja adalah berdiri dibelakang Negara Republik Indonesia. 

Sektan utjapan Kita! Merdekar· 

Sumber. ANRI 

PIDATO SULTAN LANGKAT SEBAGAI SAMBUTAN ATAS 
PIDATO GUBERBUR SUMATERA PADA 

TANGGAL 3 FEBRUARI1946 

Seripaduka Tuanbesar Gubernur Sumatera. 
Teungku-Teungku dan Tuan-tuan hadirin jang mulia! 
Perkenankan kaml, Tuan Gubernur, mengutjapkan kata 

sepatah dua, membalas pidato Tuan Gubernur jang Tuan 
Gubernur perkenankan menundjukkannja kepada sidang Sultan

Sultan dan Radja-Radja di Sumatera Timur. 
Kami bersama Sultan-Sultan dan Radja-Radja Sumatera Timur merasa bersjukur telah 

menerima beberapa petundjuk jang berharga dari Tuan Gubernur tentang keadaan Republik 
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Indonesia dengan daerah-daerah istimewa dan oleh karena ada pengakuan ini, maka 
mendjadi satu kewadjibanlah bagi kami sekalijannja untuk menjesuaikan pemerintahan dan 
diri kami dengan susunan demokrasi sekarang ini. 

Kami Sultan-Sultan dan Radja-Radja telah mengambil keputusan-bersama untuk 
melahirkan sekali lagi "itikat kami untuk berdiri teguh di belakang Presiden dan Pemerintah 
Republik Indonesia dan turut menegakkan dan memperkokoh Republik kita. 

Kamipun sangat insaf, bahwa susunan daerah-istimewa mesti selaras dengan dasar 
Republik, ja1tu IJorak pemerintahan kedaulatan rakjat. 

Pada han ini djuga kami akan memperbintjangkan alas pimpinan Residen Sumatera 
Timur soal susunan perwakilan rakjat untuk daerah-istimewa ini dan rantjangan jang kami 
perbuat itu akan akan kami persembahkan dalam sedikit waktu kepada Pemerintah untuk 
d1periksa dan disetudJUI, supaja dalam waktu jang singkat dapat didirikan badan-badan 
perwakilan rakjat jang teratur di Sumatera Timur ini. 

Kami Sultan-Sultan dan Radja-Radja memohonkan dengan hormat, supaja Tuan 
Gubemur sampaikan djandji kami kepada Paduka jang Mulia Presiden dan Pemenntah 
Agung, dan kami berharap pula agar Paduka jang Mulia Presiden akan mempertimbangkan 

Sumatera ini, supaja kerdja-sama antara Republik dengan Sultan-Sultan dan Radja
radja akan lebih rapat lagi di mjasa jang akan datang. 

Kam1 mendoakan moga-moga Tuhan melindungi Negara Republik Indonesia dan kami 
utjapkan sekali lagi tenma kasih jang tidak terhingga alas segala pimpinan dan bantuan Tuan 
Gubernur kepada sidang kami ini. 

Sekian utjapan kami. 
Merdeka! 

Sumber: ANRI 

Dua pidato d i alas. sebenarnya ada lah scm ng. selaras. dan _ ama 
persep inya. Pidato Gubcrnur Sumatera Tcuku i'VIohammad ll a ~an tcrdi ri 
dari 1.181 kala . Semcntara pidato para sultan dan raja Sumatera Timur. yang 
di\\'akili olch Sultan langkattcrdiri dari 28~ kala saja dan lebih ingkat. 

Inti pidato Gubernur Sumatera adalah menjclaskan bagaimana 
eksistcnsi Rcpubli k Indonesia bcrdiri scrta baga imana lcmbaga-lembaga 
negara dibentuk. Yang paling pent ing adalah bagaimana Negara Republik 
Indonesia mendudukkan kcsultanan dan kcrajaan-kcrajaan di era 
kemerdekaan ini. Kcpcmimpinan kcsullanan dan kcrajaan tctap diakui dalam 
negara lndonc. ia. yang mcndasarkan diri pada sisrcm demokrasi. Pihak 
kcrajaan diharapkan mengarahkan eksistcnsinya dari s istcm autokra i ke 
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arah demokrasi, dan mt.:mbagi kekuasaan bcrsama-sama dt.:ngan per\\ akilan 
rakyat. Wilayah kcsultanan dan kcrajaan ini diakui oleh Rcpub lik Indonesia 
sebagai dacrah istime\\ n. 

Di lain sisi. pihak kerajaan dan kcsultanan di Sumatera Ti mur. seuai 
dengan pidato . ultan Langkat tcrsebut. scpcnuhn~ a bcrdiri di belakang 

egara Rcpublik Indones ia yang mcndasa rkan dirinya kepada sistem 
dcmokrasi . Kerajaan-kcrajaan di Sumatcra Timur ini juga 111encrima daerah 
istimcwa dalam r:.mgka meng isi Indonesia merdeka. 

~amun dcmikian. apa yang terdapat dalam pidato terscbut. tidah. 
sepcnuhnya menccrmin kan polarisasi politi s yang ada . Bcrbagai kcpentingan 
so ial muiH.:u l da lam masa a\\'al kcmerdckaan ini . Ada bebcrapa pihak yang 
tetap melakukan hubungan dengan Belanda dan Sckutu. lereka berharap 
mendudukh.an kcrajaan di Sumatera Tim ur ini sama dcngan masa 
pendudukan Bclanda, yang terbukti mampu "menycnangkan .. kcpenti ngan 
dan poli tiknya. amun di kalangan bang awa n Sumatera Timur ini. banyak 
pula ) ang pro kcpada 'egara Rcpublik Indonesia. U mumnya mcrcka juga 
ingin merdcka da n bebas dari pcnjajahan Bclanda. Mcreka juga mau mcnjadi 
bangsa yang mandiri. bcrdiri diatas kaki sendiri. tidak mau dijajah lagi. sama 
dcngan nafas prok lamasi kemcrdekaan. 

Di lain si i. para pemuda menjadi tidak sabar lagi karena sikap para 
sultan yang ragu-ragu mendukung Republik Indonesia. Selain itu terbetik 
pula berita bahwa kcsultanan-kesultanan tencnhl mcmpcrkuat diri dcngan 
senajata-senj ata yang dipasok Sekutu. Tuj uannya tidak diketahui untuk apa. 

lasaiah pokok pc1juangan yang bersifat Iokal pada masa itu ditulis 
oleh teoretikus Pcsindo, Joesoef Abdull ah Pocar adalah , "Tekanan-tekanan 
kita untuk mendemokrasikan raja-raja itu. ada lah mempertukarkan daulat 
rakyat dengan dauiat tuanku yang kolot itu, di bawah rencana Belanda untuk 
tetap memegang berbagai maca m kekuasaan bersama dengan seorang 
gubcrnur jcnderal ..... (Joesoef Abdullah Poear, 19-+6). Selain itu, akibat dari 
perkembangan politik di Jawa, yai tu tcrbentuknya koalisi Pcrsatuan 
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Pe1juangan pimpinan Tan Malaka.'' maka Japisan pemuda pun menjadi Jebih 
radikal. terulama terhadap sultan-sultan (Reid. 2010:367). Demikian Jatar 
belakang sosial terjadinya "Revolusi Sosial" di Sumatera Timur. Yang 
kemudian menjurus menjadi sebuah "pembantaian (genosida) kelompok 
bangsawan.·· 

5.3.2 Pcrsatuan, Perjuangan, dan Polarisasi 
Ciaga~an "Pcrsatuan Pct:juangan·· yang dilancarkan Tan fvlalaka 

mt:mpun) ai pcngaruh yang sama di pulau Sumatera st!peni haln: a di .Ia\\ a. 
Gag.asan persatuan pct]Uangan 1m aJalah dibentuknya pcrsatuan dan 
pcngukuhan kepada tuntutan pemuda yang mduas akan adanya peruhahan 
yang lebih revnlusioncr. 

Dengan mcmutJLaknya tckanan politis tcrhadap raja-raja. maka dr. :\mir 
telah bisa diyakinkan utuk bcrang:kat tkngan kcrcta api istimc\va pada :!.7 
Februari unn1k meninjau tt.:mpat-tempat : ang paling genting. scpe11i 
Pcmatang:-.iantar yang mcnjadi markas pusat persatuan petjuangan dan 
Asahan. Bag.i wakil-wakil PKI dan P~sindo. \\ aktU-\\·aktu seperti 1111 

'
1Tan Maiaka atau nama asalnya Ibrahim (idar Datuk Tan Malaka. lahir di :'\agari 

Pandam Gadang. Suliki. Sumatera 1\arat. p::~da tanggal2 Juni IX97. Bdiau m~ninggal dunia di 
Desa Selopanggung. Kediri. Jawa Timur. pada tanggal 21 Februari 19--l-9. ketika usianya 51 
tahun. Tan \lalaka adalah seorang akti\-is kemerdekaan lndllllCsia. tilosof f..iri. pemimpin 
Partai Komunis Indonesia, pcndiri Partai ~vturha. dan Pahlawan Nasional Indonesia. Nama asli 
Tan Malaka adalah Ibrahim. sedangkan Tan Malaka adalah nama petinggi kaum adat yung ia 
dapatkan dari gari:-. kcturunan ihu. schagaimana :ang dianut masyarakat \linangkabau 
berdasar pada garis matrilinl'al. Nama lengkapnya adalah Ibrahim Gelar Datuk Sutan l\·lalaka. 
Tanggal kdahirannya tidak dapat dipastikan. dan tempat kclahirannya sekarang dikcnal 
:sehagai i\agari Pandan Gadang. Suliki. Lima Puluh Kota. Sumatcra Burat. Ayahnya bemama 
11.\tl. Rusad. scorang kuryawan pcrtanian, dan Rangkayo Sinah. putri orang yang disegani di 
desa. Tan \lalaka mcmpdajari ilmu agama dan herlatih pcncak silat. Pada tahun !90S. iu 
didaftarkan kl..' f.:lll't'ksdum/tsekolah gum nego.ll"a) di Fort de Knck . .\-lcnurut gunmya GH 
Horcnsma. Malaka. meskipun kadang-kadang tidak patuh. adalah murid yang pintar. Di 
sekolah ini. ia mcnikmati pclajaran hahasa Bclanda. sehingga llorcnsma menyarankan agar ia 
menjadi seorang guru di sekolah Bdanda. Ia juga adalah seorung pemain scpak bola yang 
hebat. Ia lulus dari sckolah itu pada talmn 191J. 
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mcrupakan kescmpatan untuk membuktikan kekuatan "~inginan ra"~ at 

dalam mcnyambut pidato clr. Amir dan Joenocs ·asution pada ctiap 
pcmberhcntian kercla api . Dalam perjalanan tcrsebut. kcrcta api yang mcn:ka 
tumpangi dihentikan di Tebingtinggi clan Ki:.aran oleh ribuan orang ~ang 
mcnyampaikan tunnttan supaya .. musuh-musuh dan penghalang-pcnghalang 
kcmerd~kaan.. ditumpas. Yang mcreka maksudkan cbagai musuh dan 
pcnghalang kemcrdekaan adalah para raja, ban gsa" an. dan pendu"ungnya. 

Di Tanjungbalai Asahan, rombongan dijamu dcngan ramah olch Sultan 
J\sahan. Pada rapat umum besok hari n) a. sultan ini mcnghancurkan 
pl!nggalangan kctj asa ma untuk mempctjuangkan cita-citn Republi" 
Indonesia. tetapi 20.000 pengunjungnya menuntut. c;;cgcra adanya tindakan 
nyata. 

Dalam suatu pcrtcmuan tcrsendiri antara pemimpin-pcmimpin pcrsatuan 
pct:iuangan. ditunjukkan bukti-bukti adan~ a hubungan Kcrajaaan A sa han 
clcngan fk landa. Di Pematang Sianrar rombongan dihadapkan d~ngan 

logan-. logan yang dicoretkan pada tcmbok-tcmbok rumah sepcrti. ··Raja
raja mcnghisap darah rakyar· dan .. menjadi hakim:· Pckik .. mcrdda·· 
dcngan kcpalan tangan diacu ngkan keatas berbaur dengan pcki k ··darah .. 
~ ang menunrut pcmbala. an terhadap raja-raja. 

Rombongan resmi ini kcmba li di Medan pada 2 Maret 1946. Dr. J\mir 
rupanya yakin ia bcrhasil mcmbujuk pemimp in-pcmimpin partai itu untuk 
mcnunda gerakan tinclakannya. paling tidak ampai pulnngnya rombongan 
Gubernur Teuku Mohammad l lasan kc Medan. Namun rcalitas sosial bi<.:ara 
lain . be ok nya "Rcvolusi Sosial .. mulai bergolak di Sumatra Timur. 

5.4 Jalannya Peristiwa 
Ketika Gubernur Sumatera Teuku Mohammad ll asan baru saja 

mclakukan petjalanan kel iling ke selu ruh pclosok pulau Sumatcra. Rcvolusi 
sosial melctus di Stm1atera Timur. yang tujuannya mclenyapkan orang-orang 
dipandang sebagai feodal dan beketjasama dcngan penjajah. Dalam 
rcalitasnya revolusi ini bukan lah letupan sosial yang berskala kcci l (Abrar 
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Yusra. 1996:69). tetapi cukup besar dan memakan korban. Kejadiannya 
dimulai dari pedristiwa ""malam berdarah ... 

lstilah dan kejadian "malam berdarah" adalah merujuk kepada peristiwa 
pembunuhan raja-raja dan kaum bangsawan di Sumatera Timur. Peristiwa 
ini merupakan satu bentuk revolusi yang dilakukan kelompok radikal di 
dalam tubuh Persatuan Perjuangan (PP) yang mencakup pimpinan Partai 
Sosialis Indonesia (PSI). Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai 
Komunis Indonesia (PKI). di samping itujuga didukung oleh Laskar Barisan 
Hariman Liar (BHL), dan Tentara Sabilillah. ""Revolusi Sosial .. di daerah ini 
terjadi pada bulan Maret 1946. 

Peristiwa malam berdarah teijadi tanggal 3 Maret 1946. dengan tujuan 
melenyapkan raja-raja dan kaum bangsawan yang memihak Belanda sejak 
masa kolonial. Mereka ini dipandang oleh kaum yang pro Republik 
Indonesia. ragu-ragu dalam menerima kemerdekaan dan berharap Belanda 
akan berkuasa kembali. Di samping usaha pelenyapan raja-raja dan kaum 
bangsawan. tujuan revolusi ini juga adalah untuk menguasai harta kekayaan 
raja-raja itu. yang secara genealogis berabad-abad memerintah, yang mereka 
peroleh dari keistimewaan yang diberikan pemerintah kolonial Belanda. 
Berdasarkan alasan sosiologis ini, maka mereka melakukan perampokan. 
penculikan, dan pembunuhan, di seluruh wilayah Sumatera Timur, terutama 
di tiga wilayah budaya: Simalungun, Karo. dan Melayu. 

Pada pertemuan-pertemuan Persatuan Per:juangan di Brastagi. Perna tang 
Siantar, dan Tanjungbalai masalah tcrhadap raja-raja itu Ielah dibahas. 
Masalah utama adalah teJ~jadinya kontak-kontak para bangsawan ini dcngan 
Belanda. Begitu pula dengan dibentuknya comite \'un onf\'(lflgst. pengawal
pengawal bersenjata pada bcberapa daerah, dan bahan-bahan propaganda 
politis Belanda yang diperkirakan disimpan di istana-istana Kesultanan 
Melayu a tau bangsawan Simalungun dan Karo. 

Tindakan yang. dilakukan pada 3 Maret 1946. pertanw menangkapi raja 
dan pendukung-pendukung utamanya. Kedua. masuk ke istana-istana untuk 
mencari harta kekayaan mereka dan bahan-bahan propaganda pro-Belanda 
yang diperkirakan akan dapat diketemukan. Pcrlawanan dari pihak kerajaan 
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di pcrkirakan tidak akan mcnjad i masa lah scrius. karena tindakan Ieiah 
dij alankan pada malam hari langgal 3 Maret 19-16. 

Selanjurnya Tanah Karo Simalem menjadi contoh dari salah salll cara 
opcrasinya. Segcra secara terburu-buru mcreka mcngadakan .. rapat"· 
Per muan Perjuangan pada 3 Maret 19-16 di Braslagi. dan mcmas1ikan 
hadirnya para Rc!ia Urung dan Sihayak. Tujuh belas orang kemudian 
ditangkap dan diasingkan di Acch Tengah. Di antaranya yang dilangkap 
Ierma uk wakil Pemeri ntah NRT dan kcdua bcrsaudara crus dan Nolong 
Giming uka. yang mcrupakan orang-orang kuat dalam politik . 

Di lcmpal lai n ya itu di Simalungun . sebahagian bcsar pasukan 
berscnjatanya IL!rdiri dari para pemuda Batak Toba yang mcndi rikan 
markasnya di Pcmalang Siantar dan pcrkebunan-pcrkcbunan. TKR sejak 
Januari 19-16 diu bah namanya mcnjad i Tcnlara Rcpublik lndonc ia (TRJ). 
Dalam komeks ini ketua Pcrsa1uan Perjuangan mcmbcrikan instruksinya 
kepada para pcmimpin Pesindo. Napindo (BI-lL). dan PK.l di Pemalang 
Sianlar, unluk menangkapi raja-raja di Simalungun . amun scbelumnya 
relah diseluj ui balm·a peranan ulama kcgiatan ini akan dilakukan oleh BHL 
untuk menccgah ler:jadinya tuduh-menuduh yang bcr. ifat kcsukuan. tcrulama 
di daerah lrad is ional pedalaman Simalungun . Raja dari Pane dan sduruh 
keluarganya ditangkap 81-1 L pada 3 Ia ret 19-16. elanjutn) a hana dan 
bendanya dirampas. Raja ini dan beberapa pcngikutnya dibawa ke lcmpal 
penahanan BH L. di tempat ini diadakan upacara pc ta. dan kemudian raja 
dan segenap kc luarganya d ibunuh. 

Pada keesokan harinya Ba ri san Harimau Liar rm:ngcjar dan menangkap 
raja dari Raya, yang dibawa ke jcmbatan bcsa r dan selanj ulnya dibunuh. 
Rumahnya diobrak-abrik. cmas dan barang bcrharganya dirampok . Raja 
keliga di I lulu . imalu ngun. yaitu Raja Purba bernasib mujur. karena telah 
disc lamatkan pasukan TRJ dari pcnangkapan yang di lakukan BHL. 

Raja ya ng keempat yang mcnjadi target adalah Raja ilimakuta. yang 
pada saat itu berada di Pematang iantar. Rumahnya dikepung. disergap. dan 
akhirnya dibakar. amun scbagaimnana halnya Raja Purba. Raja Silimakuta 
ini mcndapatkan pengamanan TR I di Pematang Siantar. Walau demikian. 
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beberapa kaum keluarganya tidak sempat diamankan oleh TRL dan menjadi 
korhan dalam re\'nlusi ini. 

Kekcrasan yang dimulai 3 Maret 1946 itu, paling parah berlaku di 
Kabupaten :\sahan di bahasian selatan Keresidcnan Sumatera Timur. Di sini 
tidak terdapat kckuatan modcrat antara pemuda bersenjata dan segolongan 
pejahat pcndukung ki.:rajaan. Satu-satunya kekuatan TRl di sduruh 
kabupaten ini hanyalah sepasukan kccil di Tanjung Balai yang condong 
menyokong: kcrajaan. 

Pada tanggal 3 Maret 1946 ribuan orang bi.:rsenjata bcrkumpul di 
Tanjung Balai sebagai reaksi dari dcsus-desus yang sampai kc kling:a 
mercka, balnYa Bclanda akan melakukan pendaratan. \kreka dikcrahkan 
untuk mengcpung istana. Pada saat itu. tc1~jadi lembak-meni.:mbak kelompok 
her~enjata Jeng:an TRI dan polisi yang hcrusaha dan mcncoba mdinJung:i 
istana. TRI dan polisi ini akhirnyn terpaksa menyerah dan istana discrbu. 
namun Sultan Asahan yang muda dan gcsit itu mcloloskan diri. saat itu 
tetjadi pengejaran yang mcnegangkan. Sultn i\sahan berscmbunyi di ra\\ a
ra\\ a bakau dan tiga kali bcrcnang men) cberangi sungai. Akhirnya Sultan 
Asahan ini berhasil mcnyelamatkan diri dan bi.:rsembunyi pada scbuah pos 
pengawal peninggalan tcntara Jcpang. 

Tindakan radikal dan ganas pula dilakukan pada lima kerajaaan kecil 
daerah Labuhan Batu. di bahagian paling selatan Sumatcra Timur. Gcrakan 
pertama pada tanggal J Nlaret 19-+6 hanya dilancarkan terhadap ibukota 
distrik itu. yaitu Rantauprapat tempat kedudukan Sultan Kualuh. Wakil 
pcmcrintah 1\RI. T engku llasnan dan tiga pcmbantu utamanya. discrgap 
pada tcngah malam dan dibawa ke pinggg:ir sungai yang curam. yang lainnya 
sempat lebih dulu tetjun kc sungai menyclamatkan dirinya. Pada \\·aktu yang 
sama. !stan a Sultan Kualuh di Tanjungpasir dikcpung. kemudian diserbu dan 
scnllla penghuninya ditawan. Sultan Kualuh yang tclah bcrusia tua bersama 
salah seorang putranya. pada keesukan diketcmukan sedang sckarat akibat 
tusukan tombak di pcrkuhuran Cina. 

Kesultanan yang paling cukup terlimlung adalah sedang bukan saja 
karcna sejarahnya yang relatif anti-Belanda. tctapi juga karean pasukan TRI 
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di Perbaungan, kota kedudukan Sultan Serdang, herada di hawah pimpinan 
Kaptcn Tengku Noerdin. Kapten ini adalah seorang aristokrat muda bekas 
pcr\\'ira yang dididik dalam G'~rugun. dan Tengku Nizam yang menjadi 
ketua K:\1 dacrah itu. Kapten Noerdin mendapat persctujuan dari Kolonel 
Ahmad Tahir, pimpinan TRI, untuk mengambil kekuasaan di tangan mereka 
sendiri. 

Teror berkccamuk di wila:yah NRJ yang makmur ini. Dalam kcscmpatan 
ini. rcncana PKI parard dcngan rcncana NICA. yaitu menimhulkan anarki di 
wi !ayah N Rl. llanya lstana Sen.lang yang tidak diserhu. !'ada malam itu, 
PanglimaTKR. Kolonel /\. Tahir yang sedang rapat stat: mcnerima telpon 
dari TKR Pematang bah\\ a terror telah mektus dan raja-raja telah dibunuh 
PKI. Kolonel Tahir segera memerintahkan Kapten Tengku Nurdin 
(Komandan Batalyon TKR di ivfelati) agar mengamhil alih peng\\alan 
keraton kota Galuh di l'crhaungan. (Zainudin, 1997: 14~ ). 

lstana Sultan Deli yang terktak di dekat '"henteng'" pertahanan Sekum 
di Mcdan. bcrada dalam perlindungan Inggris. Pemuda-pcmuda Melayu 
yang diorganisasi pada PADI dcngan perscnjataannya, hc:rsama dengan 
pasukan kelima yang persenjataannya relatir lumayan, siap sedia mcmbela 
kaum M~.:layu Deli. tcrutama bangsm\ann:ya yang sedang tcrancam jiwa dan 
raganya. Oleh karcna itu. istana dan kerahat Kcsultanan Deli rclatif aman 
dari gelombang reYolusi ini. 

lstana Langkat dipertahankan oleh Penjaga lstana Langkat (PIL) yang 
pada bulan Januari 19-t-6. para pcnjaga istana ini telah dibekali okh Inggris 
sckitar 40 pucuk senjata. Pasukan p~.:njaga istana ini menjadi kuat. melalui 
pcr~ekutuannya dengan pasukan kdima. Tugas pertama p!..!muda-pemuda 
revolusioncr di Langkat itu ialah menyapu bersih kekuatan-kekautan 
bcrsenjata ini. 

Pertl.!mpuran scngit bcrlangsung di Sunggal (Serbanyaman). 
perpecahan yang mc:ngandung tkndam sejak tahun 1942 itu tidak pernah 
bisa diatasi dan datuk yang berkuasa di situ mempunyai senjata yang cukup. 
Inggris mclaporkan ::w orang yang mati dalam pertcmpuran di Sunggal. 
tetapi jumlah ini bcrtamhah lagi 2 hari kemudian. ketika lima orang Melayu 
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kl.!mbali ke Sungga l untuk mati sca ra tcrhormat dengan _jalan menga muk 
mcmbu nuh musuh-musuh nya. Di Labuhan Deli juga te1jadi pcrtempuran 
kccil-kccilan yang bcrakhir dcngan ditangkapnya sejuml ah 40 orang Mclayu. 
tcrmasuk pemimpin-pcmimpin PAD! dan penghulu. pasukan kelima dipukul 
han cur. 

lstana Langkat di Tanjung Pura adalah terlampau kuat bagi para 
pcmuda revolusioner untuk dikuasai pada pcnyerbuan pcrtama. Sejak -+ 
~1aret 19-+6 Pesindo Binjai mulai menagkapi pejabat-pejabat Kerajaaan 
Mdayu Langkat. Di antara pcrtama diambil dari rumahnya ialah Tengku 
Amir Hamzah. yang secant rcsmi masih mcnjadi wakil pemerintah NR I. 

Di Tanjungbalai Asahan, pada tanggal 3 Maret 1946 sejak pagi ribuan 
massa Lelah bcrkumpul. Mereka mendengar bahwa Belanda akan mendarat 
di Tanjungbalai. amun kerumunan itu berubah ha luan--mengepung istana 
Sultan Asahan. Pada awal nya gerakan massa tersebut dihadang oleh Tentara 
Rcpublik fndonesia. Karena jumlah tentara ini relatif sedikit, maka massa 
bcrhasil men yerbu lstana Sultan Asahan. Pada keesokan harinya. para 
bangsa\\·an Melayu berjenis kclamin lelaki eli Sumatera Timur ditangkap dan 
dibunuh oleh massa ini . Dalam hitungan beberapa hari saja, 140 orang 
di bunuh oleh massa ini . Di da lamnya termasuk para penghulu. pegawai 
dielikan Belanela, dan sebagian besar bangsawan Melayu bergelar Tengku. Di 
Tanjungbalai dan eli Tanjungpasir sebahagian besar kelompok bangsa\\ an 
mati dibunuh. 

Pada tan!!gal 5 Maret 19-+6 Wakil Gubemur Mr. Amir mengeluarkan 
pcngumuman ~~bahwa gcrakan itu suatu " Rcvolusi Sosial." 10 Dalam 
kcnyataannya. keterl ibatan aktivis Partai Komuni s Indonesia dalam revolusi 
sosial di Sumatera Timur memberikan andi l yang cukup besar. Ditambah 
lagi pada tanggal 6 Maret 1946, Wakil Gubernur dr. Amir secara rcsmi 

10Dengan demik ian. s~cara historis munculnya istilah ··Revolusi osial·· ini 
muncul dari Mr. Amir dan juga para aktivis Partai Komunis Indonesia. Hal ini 
sejalan dengan perjuangan ideologi komunis yang intinya mempcrtentangkan kelas. 
tcrutama kelas h01juis dan pro!etar (rakyat jelata). 
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mengangkat M. Joenocs asoction, yang juga kctua PKI Su rnatcra Timur 
sebagai Re idcn Sumatera Timur. Untuk mcminimalkan korban Rcvolusi 
Sosial. Rcsiden Sumatera Timur M. Joenoes asution untuk semen tara 
waktu bckerjasama dengan BP K I maupun l 'ofksfrom. dan Mr. Luat 
Siregar diangkat mcnjadi juru damai (pac!fikatur) untuk sc luruh \\'i layah 
Sumatera Ti mu r dengan kcwenangan seluas-luasnya. 

Ketegangan-ketcgangan sosiopolitis yang ditimbulkan o leh Pcrsatuan 
Perj uangan (PP), bcrakhir setclah tangga l I I April 1946. Pcrsatuan 
Perjuangan mcmutuskan untuk berdi ri teguh di bc lakang pcmeri ntah dan 
menyerahkan masa lah penangkapan tcrsebut. Pcnangkapan dan pengadilan 
sescorang yang tcrlibat dalam ReYolusi Sosia l Sumatera Timur hanya 
di lakukan oleh pemcrintah dibantu PP. 

Perpccahan antara kclompok-kclompok pcmuda pcjuang dan kaum 
kcrajaan yang konscrvatir di Sumatra timur bcrkembang cmaki n parah. 
Pcmuda sesungguhn~ a memiliki kekuatan fi i!... tetnpi mereka begitu 
tcrcerai-bcrai sehingga setiap usaha mcmanf'aatkan meraka akan 
mencipta!..an bantu anarki. Pihak kcraj aan tetap mempertahankan 
pcmerintahannya yang samar-samar, tetapi ini pun bcrang ur-angsur 
semakin tcrsi ih dari hakikat kckuasaannya. Pengaruh raja-raja Melayu dan 
Simalungun sckarang hanya tcrbatas bcrlaku pada pengikut-pengikut 
esukun) a endiri di daera h-dacrah pedesaan. 

Rupa-rupanya Dr. Am ir dan M. Joenoes a ution telah mcrckayasa 
pergerakan rakyat cdemikian rupa untuk rm:muluskan perjuangan rakyat. 
ten\ ujudnya pcmcrintahan Rcpublik Indonesia yang bcrdaulat di . umatcra. 
Mcrangsang pcrjuangan rakyat dcngan rnembumihanguskan bentcng 
fcodal ismc ( kcrajaan-kcrajaan di . umatera Timur). mcmbabat habis 
keturunan Sultan. Datuk. Raja. Tuan, dan mcnggantikan kckuasaannya 
mcnjadi 1-.ckuatan rakyat. 

Akhirnya dengan mulus. gerakan rcvolusi mcmaksa penghapusan 
otonomi 1-.c!..uasaan . ultan. Raja dan Tuan di Sumatera Timur secara resmi 
diproklamirkan. Rcvolusi sosial mcnyisakan Cl!rita pcmbanraian j utaan 
n~ a\\·a. pcmcnggalan jutaan kepa la di umatcra Timur. Keterl ibatan akti\·is 
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Partai Komunis dalam revolusi sosial di Sumatera T imur memberikan 
konrribusi bcsar. Tcrlebih lagi Kctua PKI umatcra Timur \\·aktu itu. ya itu 
M. Jocnoe. asoct ion. kemudian diangkat langsung oleh Wakil Gubcrn ur 
'iumatcra dr. Amir ebagai Re ·idcn Sumatera Timur. sehingga rc,·olusi ini 
ll'lllS bcrlangsung sekian waktu. Tcntara pemcrintah Republik lndonc ia 
'' aktu itu tidak dapat bcrbuat banyak. Pergerakan aktivis pro kemerdckaan 
yang scmula teroganisasi dengan baik . malah menjadi brutal ehingga 
kckacauan pun te1jad i di scluruh Sumatern Timur. Aksi "'Rcvolusi o ial .. di 
." umatcra Timur bagaimanapun mencorcng pelJUangan kcmcrdckaan 
Rcpublik Indonesia eli mala dunia intcrnasional. 

5.5 Akhir Hayat 
Dalam rangka mewujudkan sebuah ncgara baru sebagai ha il 

pc1juangan bangsa yang diproiklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. 
bukanlah hal yang mudah. pcrsisnya scmudah apa yang dircncanakan. 
Tcrlebih lagi eli ncgara tcrsebut telah ada dan telah beratus tahun tumbuh 
~ akni ncgara-negara kcrajaan yang telah lama berkuasa dan mcmpunyai 
wcwenang secm·a otonomi tersendiri. Tiba-tiba saja kcrajaan-kerajaan kecil 
ini harus di paksakan untuk bergabung dan berada di bawah satu kckuasaan 
ra kyat dalam sebuah negar republik, pastilah hal ini tidak disetujui oleh 
kcrajaan-kerajaan tersebut. Maka satu-satu nya jalan untuk mewujudkan hal 
tersebut di atas adalah dengan jalan revolusi dcngan cara paksa mengikis 
habis bcnh1 k-bentu k lama atau menc iptakan bentuk dan s istem ban1 yang 
sc uai dcngan yang direncanakan. Scperti yang tc1jad i pacta revolusi sosial eli 

umatera Timur (termasuk Langkat). 
Sepe11i sudah diuraikan pacta bab sebelumnya, bahwa Amir Hamzah 

korban dalam "Revolusi Sosial" pacta tahun 1946. Sebagai korban 
0 iopolitik, lentu ada raktor-raktor yang menyebabkan hal ini tcrjadi. 

Meskipun seperti diketahui bahwa Ami r Hamzah adalah tokoh utama 
nasional isme Indonesia. berci ta-cita membentuk Indonesia merdeka. amun 
eli sisi lain , beliau juga menjadi bahagian dari Kesutanan Langkat, yang 
scbahagian elitnya dekat dengan Belanda. 
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Sepcrt i diketahui bahwa gcrak-gerik Amir Hamzah kctika bcrada di 
pulau Ja,, a dim' asi oleh Pemerintah Kolonia l Be Ianda. kemudian mengirim 
sural tcguran kcras kcpada Sultan Langkat. yang akhirnya dengan terpaksa 
Amir Hamzah dipanggil pulang dan mcnghcnti kan ku liahnya di alah satu 
Fakultas llukum di Jakarta. Amir Hamzah kemudian dinikahkan dengan 
Tcngku Kamaliah. Dengan demikian semua ak tivitas politiknya terhenti. 
Amir Hamzah kcmudian diberi jabatan scbagai Raja Muda dengan gclar 
Tengku Pangcran lndera Putera Kesultanan Langkat. cjak saat ini beliau 
mulai tcrbatas kegiatan politiknya dalam kontcks mcnuju Indonesia 
merdcka. Sega la perasaan yang tetj cpit sccara sosiopoliti sepcrti ini ia 
tuangkan dalam pu isi-puisinya (Zainal Arifin, 2005:71 ). 

Selanjutnya sikap mcncrima takdir begitu saja secara apatis ditunjukkan 
olch Ami r Han1Zah ketika pada tanggal 28 Oktobcr 19-+5 tim khusus dari 
pemcrintah Republik Indonesia yang baru merdeka , yang dipimpin oleh Dr. 
M. Amir. \Vakil Gubernur Pro, ·insi Sumatera melakukan perundingan 
dengan ultan Mahmud Abdul Aziz (yang didampingi olch Amir Han1Zah 
dan Datuk M. Jamil ) di istana sultan Langkat. dan pcrundingan itu 
mcnghasi lkan kcputusan bcrupa pcngangkatan Amir HanlZah sebagai asisten 
rcsiden wi layah Langkat. tanpa banyak pra tes atau scpenuhnya menerima 
dengan aktif. ia pasrah saja. Beliau pun meyakini bahwa jabatan yang 
dipikulnya ini. baik sebagai pcjabat kesultanan dan sekali gu pejabat 
republik. merupakan "permainan" sang mertua ya itu Sultan Langkat sendiri 
(Zainal Arifin. 2995:7 1 ). Sclanjutnya tangga l 26 Oktober 1945 Gubern ur 
Sumatcra mcngcluarkan sural kcputusan penctapan dan pengangka tan Amir 
Hamzah scbaga i aisten rcsiden wilayah Langkat. Kcmudian tanggal 29 
Oktober 1945 di lakukanlah pelantikan jabatan ini di Istana Su ltan Langkat di 
Tanjungpura. 

Bclum lagi gcnap tiga bulan jabatan ini bd iau cmban, yang tetjadi 
adalah pada tanggal 3 1 Dcsember 1945 Amir ll amzah mendapal teguran 
keras dari residcn Sumatcra Timur yaitu M. Yunus asution (yang 
menggantikan Tcngku Haraz). lsi teguran itu adalah balm·a Amir Hamzah 
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dianggap masih menjalin hubungan dengan pemerintah Belanda yang ada di 
Medan. Bukti-bukti yang dikemukakan M. Yunus 1asution adalah: 
(i) Pada tanggal 1 Desember 1945 Amir Hamzah bersama Datuk M. Jarnil , 

sekrctaris Sultan Langkat menernui Dr. A.J. Oranje van Der Beck 
residen Hindia Bclanda ( ICA) berlcmpat eli Hotel de Boer [Dharma 
Deli sekarang] di Medan: 

(ii ) Tanggal 7 Descmber 1945 pukul 7.00 WIB di depan fstana Su ltan 
Langkat di Binjai. telah terpasang spanduk yang isinya bcrupa alu-aluan 
selamat datang kcpada pemcri nta han ICA; 

(iii) Pembentukan pasukan kelima yang dipimpin oleh Raja 'gena Sitepu 
kepa la poli si Luhak Langkat Hulu Kesultanan Langkat, serta mendapat 
bantuan pcrsenjataan dari Ch. 0. Van der Plank, yaitu kepala polisi 
istimewa Bclanda di Sumatcra Timur (Zaina l Arifin, 2005:72). 
M. Yunus Nasution sebagai rcsidcn Sumatera Timur rnemberi 

peringatan keras kepada Arnir Hamzah dan diberi waktu untuk mernperbaiki 
sikapnya. Jika Am ir Hamzah !clap bcnrhubungan dengan Belanda. maka ia 
akan dicopot dari kcdudukannya sebagai asistcn residcn Langkal. 1 amun 
dalam kcnyataannya walau Amir HanlZah bcrusaha mcmperbaiki sikap. di 
belakang bel iau ada Datuk M. Jamil yang sangat kontra kcpada republik. 
Ak hirnya ibarat makan buah sirnalakarna. Amir Hamzah tunduk saja pada 
situasi dan posisi ia berada rnenyebabkan ia tetj epit. Ia yakin itulah garisan 
bidup atau takd ir diri nya. 

Situas i di Langkat pada masa itu semakin tidak menentu halanya. Di 
ka langan masyarakat yang pro republ ik. beliau dipandang tidak mampu 
berti ndak tegas sebagai seorang asistcn residen (bupat i) di Tanah Langkat. 
Olch karcna itu. selanjutnya tangga l 3 Maret 1946, kctika ia bersama istri 
dan anak tunggalnya Tengku Tahura. akan pulang kc Tanjungpura. pada 
sekitar pukul 17.00 WfB sebuah kendaraan menjcmputnya di rumah Binjai 
) ang semula dianggap mobil jemputan untuk ia dan kcluarganya. 1amun 
selcpas saja ia melihat beberapa pemuda pergcrakan, beliau bcqJesan kepada 
istrinya agar anak mcreka dipelihara dcngan penuh kasih sayang. dan apapun 
yang terjad i jangan sa mpa i men imbu lkan dcndam. 
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Selanj utnya para pemucla pergcrakan terscbut. dt!ngan paksn membawa 
Amir Hamzah kc suat u tcmpat. lslri clan anak nya ticlak di ikutscrtakan. Ia 
dibawa kc markas pemuda di Binjai, kemudian dip indah.kan kc Kebun Lada 
di Binjai. Selepas itu. beberapa hari kemud ian. Amir Han12ah d ipindahkan 
sebaga i tawanan dan di tcmpalkan el i sebuah guelang pcrkebunan tcmbakau eli 
Kuala Begumit arah pcdalaman Binjai (Za inal Arifi n. 2005: 73). 

Dua hari selepas beliau di cu lik, yakni tanggal 5 Maret 19-!-6, pukl.II 
16.00 Wl B diadakan rapat ki lal yang dihadiri oleh para anggota Komite 

asional. para tokoh volkvront. juga utusan Ke ultanan Langkat. Rapal 
dipimpin oleh M. Yunus asution, Residen Sumatcra Timur. scrta M. Sa leh 
Umar yaitu Rc iden diperbantukan Gubemu r Sumarcra. Dalam rapat itu. 
diambil dua keputusan sebagai beri kut. 
(a) Memecat dan mcmbcrhenrikan dengan tidak hormat Tcngku Ami r 

Han12ah dari jabatannya sebagai Asisten Residcn Rcpublik Indonesia 
\\·il ayah Langkat: 

(b) Menghapuskan Daerah lstimewa Kerajaan Langkat dari Ncgara 
Repu blik Indonesia (Zainal Ari lin. 2005:7-+). 
Scbaga i penggant i Amir I-l amzah selaku Asisten Residcn Langkat, 

unt uk sementara diangkatl ah M. asib asution. yang mcmang berambisi 
mengganti kan posisi Amir ll amzah. Pacta saat itu M. Na ib Na: ution masi h 
menjabat scbaga i Kom ite Nasiona l Langkat Hul u. 

Pada tanggal 5 Maret 19-+6 dan seterusnya. karena situasi osial politik 
tidak lagi terkendali. maka kcpemimpinan pcmerin tahan dacrah el iambilalih 
militcr yang dikomandoi olch Pangl ima Divisi IV TR I. yaitu menunjuk 
Mayor Allisah sebagai komanelan Batalyon 1 TRI el i Binjai scbaga i 
pelaksana Bupati Langkat. Sclepas itu. pada tanggal 25 Maret 19-+6 sc laras 
dengan kcputusa n Sidang KN I Sumatera Timur el i Meclan, maka Mayor Wij i 
Alfisah digantikan okh Adnan ur Lubis scbagai Bupati Langkat yang 
deftniri f. Karena Adnan Nur Lubis melaksanakan tugas di Acch dan tidak 
dapal ak tif mcmerintah eli Langkat. maka res iden Sumatcra Timu r 
mengangkat Sutan Naposo Parlindungan sebagai pelaksana bupati tahun 
194R. Kemudian Matseh ditunjuk sebagai pengganti Sutan Naposo 
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Parl indungan di tahun yang sama karcna meninggal dunia. Masih di tahun 
yang sama cl iangkatlah II.O.K. Salamudd in sebaga i bupati detinitir Langkat 
oleh gubernur militer daerah Langkat. Tanah Karo. dan Acch (Za inal Arilin, 
2005:7~). 

Tanggal 19 Maret 1946, diperkirakan sepular pukul 23 .15 WIB, Amir 
Han12ah beserta I X orang tokoh ari stokrat Melayu dan tokoh-tokoh pasukan 
kelima yang ditangkap tangga l 3 Maret 19~6 , lalau ditawan bersama-sama 
Amir Han12ah dijcmput dari tawanan di gudang pcrkebunan tembakau 
Kuala Begumit. dibawa ke sebuah tcmpat seki tar satu kilometer ke arah 
Stabat. Diperkirakan dini hari pada pukul 0 I .15 WI B tangga l 20 Maret i 9~6 

mir Hamzah bcrsama 18 orang arisrokrar Mela) u Langkat diek. ekusi 
(hu kuman pancung mati ). Kemudian diku burkan eli dckat kawasan eks..:kusi 
tcrsebut (Zainal Aritin. 2005:76). 

Namun demikian, bcberapa hari sebclum t..:tjadinya ek ckusi mati mir 
Hamzah dan para ari tokrat Melayu l angkar tcr ebut. Bung Hana sebagai 
Wak i I Presiden Rcpubl ik I ncloncsia mengiri mkan sural kl:pada Gubcrnur 

umatera agar Amir ll amzah eli ·clamatkan. Namun. sayangnya urat 
tersebut terlambat sampai eli Medan , dan pada saar itu Gubernur Sumatcra. 
Teuku Mohammad Ha an sedang tidak berada di Medan. 

Beberapa bulan selepas kematian Amir ll amzah, Bung Karno 
melakukan kunju ngan ketja ke Medan. Bcgin1 sampa i di Medan. Prcsidcn 
Republik Indonesia ini bertanya kcpada Teuku Mohammad Hasan dan Dr. 
Amir. mengcnai kcberaclaan Amir Han12ah . Keduanya hanya terrunduk 
diam. tidak menjawab secara ' erbal penanyaan Bung Karno ini (Zainal 
Arifin . 2005:76). 

Sesudah itu, bebcrapa tahun kcmudian, kerangka Amir Han1Zah 
clipindahkan dan dimakamkan eli Taman Makam Pahl awan Bi nj ai, kcmudi an 
dipindahkan ke kuburan Mcsj id Azizi. Tanj ungpura. Meninggal da lam 
kekacauan revolusi sos ial yang tetjadi di Sumatera Timur, da lam tahun 
pertama Indonesia mcrdeka. 

Salah scorang sahabat Amir Hamzah yaitu Mari a Ulfah, yang mcnj abat 
Menteri Sosial pada tahun 19~ 7 bcrkunj ung kc kawa ·an ini. dalam rangka 
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tugas-tugasnya dalam pcmcrintahan Prcsidcn Sukarno. Dalam kunjungan 
ter~cbut diundang pula para janda mcmpcrkenalkan diri kepada sang 
mcnteri. Hadir dalam pcrtemuan tcrsebut Tcngk u Kamal iah. "Pada saat 
mcmperkenalkan dirinya ia mengucapkan. ·· uami saya dijempLit tanggal 3 
Maret 1946 dan tidak pcrnah kernbali. kabarnya ia dibunuh."" Kcd uanya 
kemudian saling berpelukan dan bcrtangisan. Kemudian dengan sedikit ke al 
bcrcampur cmosi Maria Ulfah menjelaskan scbagai berikut, "Rasa-rasanya 
tidak mungkin ada orang yang sampai hati mcmbunuh mir. Saya tahu betu l 
pctjuangannya di .Jakarta. saya sa lah satu di antara para sahabat 
scpctjuangan nya. Ia sangat c inta kcpada rakyat yang mana saja. tingkah laku 
dan sikapnya tidak scdikit pun mcnunjukkan kefcodalannya. Dia ditLmjuk 
scbagai Asistcn Re!'>iden Langkat ata saran Bung Karno kcpada T.M. Hasan 
kctika itu."· 

Yang tragi mcnyentuh kcmanu iaan kita adalah eorang Amir Jl amzah 
yang bctjiwa republiken dan menjabat scbagai asistcn residcn Langkat justru 
diculik dan diekscku i oleh orang-orang yang bct:jiwa rcpubliken. dengan 
cara yang sa ngat kcjam. mati dcngan lehcr dipancung. tanpa terlebih dahulu 
diadili di dalam pcngadilan clalam kontek pcnegakan hukum di negara ini. 
Mcnurut Zainal Aritin (2005:77) mempct1anyakan hal ini. yai tu apakah ada 
~ang iri hati atauunsur bala dcndam dari seorang guru atau kelompok orang 
yang mcngatasnamakan rakyat lalu mcnggelar sebuah akti vitas dengan clalih 
.. rc' olusi SO!'>ial". Lalu mcrcka ini menculik. merampok. mcmbunuh. dan 
mcmpcrkosa. Siapa sesungguhnya di balik "Rcvolusi Sosial"? 

Re\ olusi mcmang sering melahirkan orang-orang besar, namun revolusi 
juga yang mcngubur orang-orang besar tcrscbut. /\ mir ll amzah lahir dan 
be. ar di tcngah re,·olu i. dan re' olusi juga yang te lah mcnguburnya. Ia 
mcningga l akibat rcvolusi sos ial di . umatcra Ti mur pada bulan Maret 1946, 
a\\al 1-.emerdckaan lndonc ia. Saat itu. ia hilang tak tcntu rimbanya. 
Mayatnya ditcmukan eli sebuah pcmakaman massal yang dangkal di Kuala 
Bcgumit. Ia tewas dipancung tanpa proses peradi lan pada dini hari. 20 Maret 
I 9-+6. Sungguh discsalkan, pcnyair yang bcr\\ ajah dan berhati lcmbut ini 
tclah mati muda ~aitu pada u ia 3: tahun. 
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. aat ini, di kuburan Amir Hamzah di Iaman kuburan Mesj id Azizi. 
terpahat ukiran dua buah sajaknya. Pada sis i kanan batu ni sa n, terpahat bait 
ajak sebagai salah satu karyanya. yang kuat mengeksprcsikan tentang 

diorinya cbagai anak Langkat --musafir lata·· dan tcntang maut dalam 
kontds ajaran Is lam. 

8u+1da, wa.k.nv tz.t.aPV nwla.hi.rkcu/1/ be£cv 
P~ Jt,Wtllv kemJxMtff' cempa,l;:.cv 
A dalall/ ilnv rnenarf,tlv Jartfjka-

Balu ttcv Veffirti/ pe~nii'LtCV an.aK.d<v 

T~adu.lta.v tneg.cv beraralv 
J'anfp tnelipu.-W dewanf!f}.CV raycv 
'Berhen.ttlalv tuaw dt/ at'cv,y c-e~,.at"alv 

rl rz.a./v L ~ IJ1..U<Ja/ir Zat-cv 

Pada : isi kir i batu nisannya. lerpahat ukiran bait sajak: 

Dat-ar!fflalveJ/IfJ ~ 1vah.a.i/ mau.t:· 
Lepa<Ji:aPvaluvdan/ 1~cv 
E nf!kaw lcrffV t??,, npatkt,v-berpa[,t£" 
Dt/ wakav i.n.t/ gelap g t.tl.Ucv 

ampailc.a..rvri.rzduluvp~~ 
'Bt/Ji.k/carv ra:;yf,t.anluv padcv_fu.Ucv 
L ipuw lu.tut"nycv ,n,u.d.a, .kel'l.Cancv 
S erupcv bet:cv tnem.eut.lv dia-
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Garnbar 5.2: 
Makam Am ir l larn zah di Laman Kuburan Me jid J\Liz i 

Tanjungpura Langkat 

Rt:\ olu:,I di ~urnatc1 a Tunur mcmang telah bt:1~ialan tanra k~ndal i. 
~chingga ban) ak mcmakan korban orang-m.tng ) .111g tidak bt:rdll~a .. \pa 
~a lah dan dosa /\mtr Hanvah'., fa ada lah "iCorang nasion.tlt"i ..;cjati. Pada 
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tahun I 931. ia pcrnah m~mimpin Kl)n:;t\.'S lndnn.::-.ia \Iuda di SL1IL1: ta 
b.:rgaul dcngan para tokoh perg.:rakan nasional; dan telah mcmh1.2rikan 
sumbangan tal-. tcrni!ai pada dunia kL':-.u..;astraan. K~..' .... alalwnnya -..aat !Ill 

adalah: !a lahir darl kduarga istana. Saat itu s..-dan~ ll:tjadi rc,·o]u:-.t so:-.i:ll 
yang bcrtujuan untuk memhcranta:-. segala hal ~ ang berbau feodal dan 
fcodalismc. Sehagai knrbanny~L banyak para tengku dan bang:-;a\\ an ist<.In:J 
yang dibunuh. tcm1asuk Amir Hnmzah sendiri. Hagaiman~qmn. ta tdah 
mcmberikan :"umbangan tal-. tcrni!Ji dalam pn1se-., pcrk('mban:;an dan 
pcmatangan baltasa Mclayu menjadi bahasa tlasional lnchJncsia. melalui 
karya-k.ur~ anya yang Uillllis dalam bahas~1 Indonesia. 

Tentang kcmatian Amir Hamzah mt, Abrar Yusra ( 1996: 19) 
mcnyatakan sebagai berikut. Yang lebih-lebih membuat siapa pun yang 
mcngenal dirinya atau hanya membaca sajak-sajaknya adalah pcristiwa 
kematiannya, yang awalnya dipandang scbagai satu misteri. Selepas suatu 
gelombang reYolusi sosialmengamuk di Sumatera Timur pada bulan f'vlarct 
1946. Amir Hamzah dianggap hilang tidak mencntu rimbanya. mati tidak 
tentu kubumya. Bahkan kctika kcrangkanya ditemukan di dalam suatu 
kuburan massal yang dangkal di Kuala Begumit. 10 kilometer dari Kola 
Binjai. diotopsi lalu dimakamkan kcmbali di Tanjungpura Langkat. 
dikctahuilah tentang kcmatiannya yang tragis dari hasil interogasi polisi atas 
terbunuhnya seorang anggota polisi dalam gelombang revolusi sosial di 
Langkat. Ia dihukum pancung tanpa proses pengadilan di waktu dinihari 20 
Maret 1946 sebagai korban kcdahsyatan Rcvolusi Sosial di Sumatera Timur. 
Namun istri yang amat mencintainya Tengku Putri Kamaliah. sampai 
mcninggalnya tanggal 22 Mci 1961. tidaklah pcrcaya bahwa itu kcrangka 
suaminya (N.H. Dini. I 981: 160). 

Demikian ironisnya nasib Amir Hamzah. tegasnya bentuk kematiannya 
yang mengejutkan itu. bagi sebahagian orang seolah-olah bagian dari 
kontroversi. kalau bukan misteri. scjarah yang hmus disingkapkan. 
Setidaknya ada ketidakjelasan mcngapa penyair yang berhati lembut itu 
dipaksa menerima kematiannya. Banyak yang menduga. bahwa kematiannya 
hanya karena ia ditakdirkan lahir sebagai anggota kcluarga dari .. kaum 
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feoda r ' atau bahwa itulah "kesa lahan" yang tidak dapat di ubah. Padahal 
dalam kcnyataan osialnya Amir llamzah pcrnah memimpin Kongres 
Indonesia Muda di Surakarta tahun 1931, bergaul eli lingkungan kaum 
pergcrakan (nasional is) scrta memberikan ·umbangan tidak tcrn ilai eli dun ia 
kcsusastraan. Tidaklah mcngherankan jika ada yang mcmandang pcri sti wa 
kematiannya cbagai dosa yang haru dipc1tanggungjawabkan bangsa ini. 
·xami bcranggapan kemati an pcnyair Amir Hamzah pcrlu disc lidiki , diteliti, 
siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan bcrsalah dalam pcmbunuhan 
tcrhadap pcnya ir haruslah diadil i;' tulis Mansur Samin . ··oi samping itu ki ta 
sudah waktunya pul a mcmpcrhatikan nilai-nilai historis. Tuduhan tanpa 
fakta tidaklah dapat dipertanggungjawabkan." (Mansur Samin, 1969). 

Kita hanya dapat mengatakan bahwa adakalanya apa yang secara politis 
dianggap benar el i suaru masa clan tempat ju tru el i saat yang lain dianggap 
benar eli suatu masa dan tempat justru eli saat yang lain dipandang 
ketcrlanjuran. kalau bukan suatu dosa. Tetapi siapa yang dapat dipandang 
scbagai yang bcrtanggung jawab atas ·ebuah revolusi'! Setta bagaimana cara 
mcm pcrtanggun gj a \vabka n n ya '! 

Mali sebagai korban suatu revolusi atau tidak. dalam kcnyataannya 
sejarah lambat laun menegaskan s ikapnya tcrhadap kebcradaan Amir 
Hamzah. Juga praktik dan kencgaraan yang bcgitu lama scolah tidaklah 
menggubri an i kcpenyairannya. ebab kcpcnyairan Amir Hamzah 
nampaknya juga seakan-akan mcmil iki kontcks yang bcrsifat polit is hanya 
bcrhubung sebcgitu lama namanya disepelckan. bo leh jadi karcna dipandang 
sebaga i bahag ian dari s ikap konscrvali r. 

Barulah sctelah hancurnya Orde Lama penghargaan kepada jasa J\ mir 
Hamzah dan sciring trend zaman pula, mendapatkan priori tasnya. Prakarsa 
untuk itu dim ulai olch Pangdam I Bukit Barisan . .l endcral A . .J. Mokoginta. 
yang pada pacla L: pacara pcrbaikan makamnya bulan Mci 1967 mcngatakan 
sebagai berikut : "Bah\\'a dengan peresmian ini. maka kpaslah hutang 
pcmerintah terhadap orang-orang Mclayu Langkat, yang mana sclama ini 
menganggap pcmerintah tidak ada pcrhatian terhadap makam Amir HanlZah. 
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karena Lekra/PKI anti J\ mir llamza h scbagai pcnyair." (Selekta No. 30 I /26 
Juni 1967). 

Kematian Amir ll amzah 1111 , ya ng meninggalkan bangsanya, 
bagaimanapun meni nggalkan berbagai ni lai. keteladanan. dan pcmbelajaran 
osiopolit is kepada kita scrnua. ilai-nila i yang ditinggalkan Ami r Hamzah 

di antaranya adalah sebagai bcrikut. Pertama. Amir Harnzah adalah ~o ok 
manusia yang hid up dalam masa yang relatif singkat ( 191 1- I 946). yai tu 35 
tahun. Dari usia yang s ingkat ini. bel iau mcninggalkan nilai-nilai petjuangan 
agar bangsa ini mcrdcka dari penjajahan (Bc landa dan Jcpang). Bahwa 
bangsa Indonesia aclalah bangsa yang ci nta perdamaian namun lcbih ci nta 
lagi kepada kemcrdekaannya seperti yang termaktub dalam PGmbukaan 
Undang-undang Da ar 1945. bahwa kemcrdekaan itu adalah hak scgala 
ba ngsa. oleh karena itu pcnjajahan harus dihapuskan di atas dunia karena 
tidak scsuai dengan prikcmanu iaan dan prikeadilan. Dalam memerdckakan 
bangsanya in i Amir Hamzah bergerak mela lui organisa i kcpemudaan 
(Indonesia M uda) juga kcpanduan (pramuka ). 

Kcdua. Amir llamzah mcnyadari pcntingnya persatuan kcbang aan 
dalam rangka Indonesia merdeka. Oleh karena itu. ia bersa ma tcman
temannya menetapkan babasa Melayu mcnjacli bahasa Indonesia sebagai 
bahasa persatuan bangsa Indonesia nan ti nya. fntcgrasi melalui bahasa 
pcrsatuan ini menjacli bahagian dari Sumpah Pemuda ya ng juga menyatakan 
bcrbanga satu ban gsa Indonesia. bertanah air atu tanah air Indonesia. dan 
bcrbaha a satu bahasa Indonesia. 

Ketiga. Amir Hamzah da lam karya-karya dan pemikiran budayanya 
tetap berpijak dari budaya Mclayu. ditambah usantara. Dunia Timur 
(Oriental) dan seka li gus Dunia Barat. Pcradaban-pcradaban ini kemudian 
diolahnya sedcmikianh rupa hingga akhirnya menjacli peraclaban yang khas 
Indonesia. Apa ya ng di lakukannya dalam kebijakan kebudayaa n ini, masih 
tcrus bcrlaku hingga sekarang dalam kontck Indonesia. 

Kccmpat, Amir Ha mzah adalah sosok manusia ya ng sclalu bcrpiki r dan 
bertindak secata integrat if untuk menjaga harmoni sosial dan budaya. Ini 
di tunjukkan dalam setiap keputusannya. Baga imana ia mengalah untuk 
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kl.!pentingan keluarga. ketika kekasihnya di Tanah Langkat mcnikah dengan 
abang kandungnya. Dcmikian pula ia harus mengubur kcinginan pribadinya 
untuk mcnikah dengan gadi Ja\\a pujaannya yaitu llik undari karena 
rncnghormati kcputusan Sultan Langkat sebagai sultan dan pamanya. tidak 
bo leh mcmbantah. /\palagi Sultan Langkat pun diperi ntah oleh Kolonial 
Bclanda untuk memanggil Amir l lamzah kemudian menga\\ inkan dengan 
putri sul tan, agar Amir Hamzah tidak aktir mclakukan agitas i politik dalam 
rangka Indones ia mcrdeka . Amir Hamzah selalu banya k mcnimbang dan 
bcrpikir scbelum bert indak. 

Kcl ima. /\ mjir llamzah juga adalah sosok pcmimpin yang ccnderung 
mcngakomodasikan semua kepentingan dalam konteks perubahan zaman. 
Bahkan ia sendiri menjadi korban sikapnya ini dalam .. Revolusi os ial .. pada 
tahun 1946. Ma~a itu. ia adalah asisten rcsiden Republik Indonesia wi layah 
Langkat. Ia juga adalah pcjabat di Kesu ltanan Langkat. Dalam kontek 
Republik Indonesia ia adalah seorang republikcn. mcrah putih mcngalir 
da lam darahnya. ia pun bagian yang integral dari Republ ik Indonesia yang ia 
cita-citakan bcrsama kaum pcrgcrakan untuk diwuj udkan. Bahkan ia pun 
ada lah tokoh utama dalam pcrgerakan Indonesia merdeka. terutama clama 
sckolah dan ber:juang di pulau Jawa. Di sisi lain , ia pun scbagn imana arahan 
budaya Melayu haruslah mcnghormati Sultan Langkat. Da lam budaya 
i'vlelayu sultan ada lah \\ak il Al lah di muka bumi. Walau ada pcparah raja adil 
raja discmbab. dan raja lalim raja disanggah. namun tidak bo lch mcndurhaka 
tcrhadap raja. Biasanya seorang Melayu jika tak csuai dengan pandangan 
dan s ikap poli tik seo rnng raja, ia memi lih jalan untuk hij rah clari kcrajaan 
tersebut. Di lain sisi lagi . ka um komunis dan para ·'rc\ olusioner" yang anti 
terhadap reoda l is me sudah tidak sa bar ingin melakukan geno. ida tcrhadap 
para bangsawan di Sumatcra Timur ini . Dalam situasi dcmikianlah Amir 
ll amzah berada. Akhirnya in menemui Allah. da lam scbuah pembunuhan 
yang kejam dan tidak bcrpri kcmanusiaan. anllrn sckali pahlawan tetap 
pahla\\ an. la aua lah ikon int...:gra:-i :,os ial buda) a ualam rangakia n .. RC\ olusi 
Sosial .. tahun 1946 di . umat~ra Tim ur ini . 
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Bagan 5. 1 
/\ rnir HanlZah dalam Kontcks 

··Re' olusi Sosiar· di Sumatera Timur 19-l6 

AMIR HAMZAH 
DAN PIHAK MASYARAKAT YANG 

ME"NGINGINKAN ltiTEGRASI SOSIAL 

PIHAK PEJUANG 
REVOLUSIONER 
PKi. PESINDO. DLL 

LA TAR BELAKANG · REVOLUSI SOSIAL" 
1 SULITNYA MENCAPAI KESEPAKATAN ANTARA Rl DAN PARA RAJA 
2.BERITA YANG DITERIMA RAKYAT DAN PE.JUANG AlAS GAGALNYA MU· 

SYAWARAH ANTARA Rl DAN RAJA 
3. KETIKA JEPANG 1AKLUK PADA SEKUTU. MAKA 2516•'1945 PARA RAJA 

01 SUIIIATERA TIMUR MEMBENTUK PANITIA PENYAI\IBUTAN SEKUTU 
4. TANGGAL 3i10i1945 GUBERNUR SUMATERA MENYATAKAN SE.KARANG 

Rl BERDASAR KEPADA PEMERINTAHAN DEMOKRASI 
5. MASUKNYA SELAHOA DAN NICA MEMPERSURUK KEAOAAN. 
6 UP AVA GUBERNIJR SUMATERA ADALAH MENGUNOAHG PARA RAJA 

Dl SUr.IA l ERA TIMUR 3•211946. AAMUN PE.RUNDINGAN 1 El A? GAGAL 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

10.1 Kcsimpulan 
Setclah eliuraikan secara panjang Iebar dari bab-bab sebelumnya. 

maka pacta Bab ini kami para penul is akan menyimpulkan tentang 
kchidupannya. Dari aspek kchidupannya. Amir Hamzah adalah seorang 
ban gsa'' an dari Langkar yang bcrusia rc lari r pendck yaitu lahi r 19 11 
( 1913) dan mcninggal dunia dalam sebuah ··pe ri stiwa berdarah"" 19-+6. 
Bcliau dalam menjalani hidupnya dapat kita klasilikasikan dalam riga 
fasc. Yang pertama adalah rase kehid upan masa kecil sampai remaja eli 
Sumatera Ti mur ( 191 1-1 926 ). Yang keelua adalah fase studi dan 
perjuangan pergcrakan kemcrdekaan di JmYa ( 1926-1 936 ). Yang keriga 
rase pengabdian di Sumatcra Timur ( 1936- 1946 ). 

Dalam mcngisi kehidupannya. maka yang paling menonj ol adalah 
Amir Hamzah seorang yang selalu haus akan ilmu pengetah uan . Dalam 
hal ini. ilmu yang diminatinya adalah ilmu-ilmu humaniora (bahasa . 
sastra, budaya, seni , dan sejenisnya). Dalam menimba ilmu ia masuk 
sekolah dasar eli Langkatsche Sclwol pada 191 8. Kemudian melanj utkan 
studi MULO di Medan sampai kclas atu saja. la merasa perlu harus 
hijrah mcnimba ilmu di Jawa. sebagai pusat ilmu-i lmu kebudayaan saat 
itu . Ia bclajar di Christelijk MULO Mcnjangan Bata,·ia selama dua 
tahun, dan menamatkannya tahun 1927. Lalu mclanjutkan studi di AMS 
Surakarta. dan menamatkannya 1930. Di sini ia banyak belajar tcnrang 
kebudayaan usantara dan Timur. Karakter pribadi dan pe1juangan 
banyak dibentuk di sckolah ini. Sclepas itu . ia melanjutkan sekolah di 
Fakultas Hukum di Jakarta, namun tidak sampai tamat. Kctidaktamatan 
beliau ini , bukan karcna ia tidak ingin lagi kuliah. tctapi karena alasan 
politi s pemerintah Belanda. yang menghempang cgala pergcrakan 
politik kcbangsaannya di pulau Jawa. Pemerintah Belanda tidak mau 
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Amir I lamzah menjadi sumber inspirasi kcmcrdekaan bagi rakyatnya 
untuk mcrdeka. yang berarti juga anti kepada pemcrintah kolonial 
Bclanda. Belanda pun mcmakai stratcgi ··penjinakan·· melalui Sultan 
Langkat. agar memanggil Amir Hamzah unh1k dinikahkan kepada 
putrinya. dan mengabdi pada Kesuhanan Langkat. Olch karcna illl. 
kandaslah cita-ci tanya menjadi sa tjana hukum. 

Sisi kedua yang menonjol adalah beberapa kali "kcgagalan .. cinra 
dan asamara kcpada pujaan hatinya. Yang pcrtama adalah cinta seorang 
gad is Bclanda yang bemama Rina cynho iT kepadanya. namun Amir 
llamzah tidak menaruh hati pada gad is ini . Kcmudi an berdasarkan 
pctjodohan yang di lakukan oleh para orang hta. ia mcnjalin asmara 
dcngan Aja Bun. Ia pun sangat mencintai Aja Bun. amun nasib berkata 
lnin . Scwaktu ia belajar di pulau Jawa. kekas ih hatinya ini d ilamar olch 
abangncla kandungnya sendiri . Ia pun patah arang dalam asrnara ini . 

Untuk mcngobati luka-luka asamaranya ia pun mencoba membina 
asmara dengan gadis So lo. ternan sckelasnya saat AMS yaitu Jl ik 
Sundari. Bcrbagai kecocokan dan kcserasian tampak dalam diri 
kcduanya. Dun sejoli 1111 adalah sama-sama sekolah eli bidang 
kcbudayaan, sama-sama scbagai aktivis kemcrdekaan ban gsa Indonesia, 
dan wawasan kcilmuan yang sama. Ia pun bcrkeinginan menjadikan ll ik 
Sundari menjadi sumingan hati dan ibu suri rumah tangganya kelak. 

amun di tcngah-tengah asmara ci ntanya. ia han ts ··makan buah 
simalakama:· Ia harus kawin dcngan putri ultan Langkat. agar semua 
dapat "selamat" dari jebakan po litik dan sosial. Ia pun pas ti lah amat 
mcnderita akan keadaan a mara yang seperti ini. Namun scbagai hamba 
Allah yang taat. ia pun tetap ikhlas mcnerima takd ir asarnaranya yang 
seperti ini . Ia pun sadar itu te lah terukir eli dalam gari san hidupnya 
(scbagaimana tcrtul is di lml"!wl mal?fiul=), yang ia kembalikan kepada 
Tuhan. scbaga i kckasihnya. 

Dari kajian interdisiplin terhadap kehidupannya makct dari seorang 
Amir llamzah dapal kita ambi l lunjuk ajar yang rclevan sepanjang ruang 
dan waktu. Amir Hamzah mencontohkan pcntingnya pendckntan huJ.t~ a 
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dalam konteks memanusiakan manusia. Amir Han11:ah juga 
rnencontohkan gagasan dan aktivitasnya yang bersumbcr pada polari asi 
yang digari skan Tuhan. Dalam hal ini ia mcletakkan da ar-da ar 
hubungan manusia dcngan Tuhan dan manusia dcngan manusia sekali 
gus. Ia adalah sa lah scorang tokoh humani s uni,·ersa l dari Nusantara 
(Dunia Melayu) yang tiada taranya. 

Amir l lamzah adalah sosok kreatir dalam mcnciptakan karya
karyanya. Ia adalah sesosok penyair yang cksplorati I' yang mempunyai 
.. loncatan-loncatan" kultural dan estcti s ya ng mclampaui zaman di mana 
ia hidup. K<llya-karyanya dapat mcnjadi rujuka n bagi para penyair di 
masa kini dan datang. bagaimana mencrapkan stratcgi budaya yang 
bijaksana dalam kar) a-karya. 

I 0.2 Saran-saran 
Penghargaan terhadap Amir l-lamzah oleh pemcrintah lndone ia 

maupun ncgcri rumpun Mclayu mcmang tclah ditcrirnan) a selepa · ia 
menghadap Allah . Pcnghargaan tcrsebut adalah bcrupa pcmugaran 
makam. pcnulisan buku-buk u mcngcnai dirinya dan karya-karya 
sastranya, surat kcpun1san , pengabadian namanya untuk sarana epcni 
mesj id. jalan. dan lainnya. bahkan sampai pcngangkatan di ri nya ebagai 
pahla"·an na ional. 

Yang paling penting. pcnghargaan untuk Amir Hamn h adalah 
bagaimana mengabadikan gagasan. pe1juangan. dan karya-karyanya ini. 
Dilanjutkan da ri satu gencrasi ke gcncrasi lain di Indonesia. ncgeri-IH.:gcri 
rumpun Melayu. bahkan dunia. 

Oleh karcna itu, mcmang selayaknya di peringkat pendidikan da ar. 
menengah. dan perguruan tinggi lerus- menerus dikaji karya-ka rya 
sastranya dan scjarah pc1:j uangannya agar dapat diambil nilai-nilai yang 
dapat diambi l darinya. Pengkajian ini tentu saja akan sekali gus 
mengenalkan bagaimana kebudayaan Melayu scbagai salah satu faktor 
pembcntuk integrasi sosial di kawasan ini . Kita pun dapat belajar banyak 
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tentang kosa-kosa kata lama yang dapat saja mcnj adi sa lah satu kekuatan 
bahasa Indonesia dalam rangka berbangsa. bemegara. dan berbudaya. 

Seterusnya perlu terus menerus digalakkan munculnya para pakar
pakar pengkaji sastra. sastrawan. seniman. dan budayawan. yang 
memil iki pola pikir dan perj uangan yang sama dengan tokoh paripurna 
ini ya itu Amir Hamzah. Kini dalam kontcks wi layah send iri kita masi h 
kekurangan para sastrawan dan ilmuwan sastra yang matang, mendalam, 
memi liki wawasan un iversal, dan lainnya. Untuk itu perlu tents 
digalakkan penciptaan karya-karya sastra melalui sepcrti perlombaan, 
festiva l sastra dan budaya, pendidikan sastra, yang berakar dari 
kebudayaan bangsa ini. Tentu saja sebahagian dana pendidikan perlu 
dia lokasikan ke bidang sastra. tidak hanya tertumpu di bidang eksakta 
dan sos ial saja. Ini penting melihat perkembangan peradaban manusia di 
dunia dan tujuan pcndidikan nasional kita yang menjadikan peserta didik 
sebagai manusia yang berkarakter, bennoral, dan sesuai dengan 
kebudayaan kita, terutama yang terwujud dalam landasan ideologi 
Pancasi la dan landasan hukum Undang-undang Dasar 1945. 

Insya All ah tujuan yang suci ini dapat menciptakan manusia
manusia Indonesia yang seutuhnya. manusia yang selalu menjadi rahmat 
kepada seluruh alam, menuju masyarakat yang madani , di bawah 
lindungan Tuhan Yang Mahakuasa. Insya Allah. 
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