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KATA SAMBUTAN 
KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAY A ACEH 

Buku ini merupakan kelanjuran dari buku jilid pertama tentang Amir 
Hamzah. Jilid kedua ini ditcrbitkan khusus tentang gagasan, perjuangan, dan 
karya-karyanya. Sebagai instansi ya ng salah satu tugasnya melakukan 
penyebarl uasan informasi has il kajian kesejarahan dan nilai budaya. Balai 
Pelestarian Nila i Budaya Aceh merasa perl u menerbi tkan buku ini . 
Penerb itan buku ini merupakan upaya agar terscdianya basil kajian tentang 
sejarah dan budaya. Hal ini mengingat semakin terdesaknya posis i bahan 
bacaan yang mengandung pcsan moral. Peranan sejarah dan budaya ebagai 
salah satu sumber nil ai masyarakat sudah semakin menipis. 

Kami melihat buku ini penuh dengan nilai-nilai edukatif dan sarat 
dengan pesan-pesan moral. Oleh karena itu, buku ini diterbitkan juga dalam 
rangka proses transformasi nilai-nilai edukatif. Mclalui gagasan, pe1juangan. 
dan karya seseorang, pembaca akan menemukan makna hidup ··pe1juangan 
dan pergumulan anak manusia dengan nasibnya·· dalam dimensi waktu dan 
ruang tcrtentu. Karenanya. buku ini diformat dalam dua ji lid agar enak 
dibaca dan mudah eli fahami. 

Penerbitan buku tentang tokoh, sela in scbagai proses translonnasi 
nilai-nilai edukatif, juga merupakan salah satu cara penghonnatan 
terhadapnya. mesk ipun penghormatan itu tidak pemah diminta olch yang 
bersangkutan. Penghom1atan yang berharga, apabil a pengabdiannya menjadi 
suri teladan, serta cita-cita dan tindakannya dapat ditiru, dipedoman i, dan 
diteruskan oleh generasi scsudahnya. Oleh karcna itu , pentinglah pe1jalanan 
hidup seseorang tokoh untuk direkam atau ditu lis dan dipublikasikan agar 
penga laman-penga lamannya dapat diketahui dan menjadi panutan oleh 
generasi setelahnya. 

Buku yang berada di tangan pembaca ini merupakan bagian dari 
buku-buku tentang Amir Han1Zah dengan berbagai fokus kajiannya. amun. 
buku ini berbeda dengan buku-buku yang pernah diterbitkan karena penu lis 
tidak semata-mata melakukan kajian dari satu aspek, tetapi Ielah memperluas 
jangkauan kajiannya dengan memandang dari berbagai dimensi seorang 
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rokoh. Banyak pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat 
dipublikasikan. Untuk itu. kami menyampaikan ucapan terima kasih. Kami 
menyadari pula bahwa penyaj ian buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh 
karena itu , kami mohon maa f atas segala kekurangan dan semoga buku ini 
berman fa at scbesar-besarnya bagi pembangunan ban gsa. 

Banda Aceh. ovember 20 I 5 

Irini Dewi Wanti. S.S., M.SP 
NIP 197105231996012001 
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KATA PENGANTAR EDITOR 
Metafora Melayu Pujangga Amir Hamzah 

Pujangga Jepang Akutagawa pemah ditanyakan orang tentang pendapatnya 

mengenai sosok kepenyairan seseorang. Beli au berkata,"kalau seorang 

pengarang dapat meninggalkan I 0 buah karya yang mas ih be rharga dibaca 

30 tahun sete lah ia meninggal, maka ia dapat disebut sebagai empu. Kalau 

hanya men inggalkan 5 buah karya sepe1t i itu,(Hadi, 20 I 0) ia masih 

tergolong kcpada pengarang temama. Bahkan ka lau hanya meninggalkan 3 

buah karya saja pun ia masih patut disebut pengarang."Kutipan ini saya 

awali untuk mengantarkan buku Muhammad Takari dan kawan-kawannya 

yang be1judul "Amir Hamzah: Kaj ian Interdis iplin T erhadap Kehidupan, 

Gagasan, Pe1juangan, dan Karya-karyanya." 

Dari aspek tolok ukur Akutagawa. jelaslah Amir Han12ah 

melampaui penyair e mpu dalam barisan sastrawan dunia.Puisi-puis inya 

dibaca dan dibahas leb ih dari 30 tahun sejak kematiannya (A.H . Jhons, 

Harry Avelllng, HB Yassin, Kemala, Salleh Yapar, dan lain-la in ),bahkan 

sampai hari ini .. Setidak-tidaknya ada t iga ha l yang yang tampil dalam diri 

Amir Hamzah. Pertama api kreatif yang tak kunjung padam dalam dunia 

kepenyairannya mampu mengasah pemikiran dan sikap kreativitas bagi 

generasi sastrawan selanjutnya. Kedua, pergu latan pribad inya sebagai 

keluarga bangsawan. Ketiga, pe1juangan dan tanggungjawab 

kesusastraannya melalui gerakan politik dan kebudayaan. Ketiga hal ini 

dapat dikcmbangkan lagi dalam bcrbagai jurus tcori dan pcndckatan 

intcrdi siplin sebagaimana yang disajikan Muhammad Takari 

Amir Hamzah sebagai manusia dan saksi sejarah pe1jalanan bangsa 

di negeri ini menjadi aktor sekaligus pengamat yang resah dalam rumah 

batin kehidupannya. Mcmang amat pelik untuk memisahkan antara posis i 
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sebaga i pelaku dan pengamat. Adakalanya ia membicarakan kcsenian dalam 
dirinya, dan scbaliknya ia membicarakan dirinya dalam kescni an. Peristiwa 
bolak-bali.k ·pergi dan pulang· ini me\\'arnai hamp ir sebagian besar pui i
pui inya dan juga kehiduannya sebagai man usia sehari-hari . 

Saya kira itulah seba bnya mengapa buku ini mencari jawaban dari 
peristiwa 'pulang- pergi· ini dari rumah politik dan kebudayaan ehari-hari 
dengan rumah batin yang !erasing ketika penyair Amir tidak terpolusi oleh 
konllik kepentingan kebangsawanan dan kerakyatan.Sikap budaya bertikai
pangkai ini seri ng muncul dalam sikap dan pemi kirannya. 

Tujuan penulisan buku in i sebagaimana yang dituli Muhamad 
Takari,dkk adalah untuk menambah dokumentasi sejarah dan aspek so ial 
budaya mengenai pahlawan nasional dan Dunia Melayu, Amir Han1Zah, 
yang ni lai-nilai petjuangannya abadi sepanjang masa, Ia muncul sebagai 
anugcrah Allah yang begitu besar untuk masyarakat Melayu Raya 
( usantara) di Asia Tenggara ini. Buku ini ditu li s sebagai menambah 
info rmasi terhadap Amir Hamzah, tcrutama dari sudut ana lisis ilmuwan 
tempatan, yang mencakup bagaimana latar belakang budaya dan so ial 
Melayu Sumatera Timur yang melatarbe lakangi pctjuangan Amir Hamzah 
pada berbagai segmen. ,Dia adalah: pemikir budaya, peneroka nasionalisme, 
pembentuk bahasa pemersatu yaitu bahasa indonesia, aktivis pergerakan 
kcbangsaan. Ia juga dikenal selaku wakil republ ik untuk Kabupatcn 
Langkat, serta kematiannya yang tragi s dan penuh misteri. Selain itu juga 
buku ini disaj ikan dalam konteks penafsiran dan pencerahan kembali 
sebagai sebuah pemikiran kcbudayaan dan perj uangan integrasi bangsa. yang 
mcmil iki .. lompatan jauh ke dcpan:· 

Betolak dari konsep analisis kebangsawanan, kebangsaan. dan 
kepenyairan Amir Hamzah kalau bo leh saya memeras 'santan ulasan· tim 
pcnuli s buku ini. saya juga melihat dan menemukan ·gaps· dan ·peluang· 
yang perlu diklarifikasi dan diisi yakni sebuah puisi atau sajak sehamsnya 
ridak terlepas dari konteks subjekmatter atau dunia dalam sang puisi itu 
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sendiri.Para pembaca yang bukan orang Melayu mungkin tidak begitu 

memerhatikan apa yang dilakukan kekuatan media telangkai yakni kata 

sebagai alat berkomunikasi dengan pihak lain. Pada telangkai itu manusia 

Melayu mc letakkan dirinya sebagai pasir berkilau yang menyerap air. Bagai 

pasir bangsa Melayu mcnelan. menyeduh da n meny ulam segala keperkasaan 

yang datang dari berbagai bangsa (Yusuf, 2006). ltulah sebabnya Amir 

Hamzah mampu memadukan nafas sastra Timur sebagai 'yoga· untuk 

memberikan kekuatan kepada budaya lokalnya di tengah masa rakat Melayu 

dan kaum adat. Namun, merangkaikan konteks adat dalam puis i-pui si Ami r 

Hamzah tidak dapat dijalin begitu saja . Puisi-puis inya be rangkat dari 

romantik dan ini harus disadari bersama. Dalam usia kepenya irannya 25 

tahun di a telah terlibat dalam dua kali perc intaan yang sangat serius dengan 

dua orang wani ta, Aja Bun dan llik Sundari.(Mahmud. 20 12) . 

Dalam puts t-puis i Amir Ha mzah kita juga sebaiknya 

mempe rtimbangkan oposisi bincr yang mampu memainkan peranan penting 

dalam anali sis pui si-puis inya. Kata denotasi dan kata konotasi , meta fora dan 

metonimi . Dari oposisi biner ini (l ih . Batthes, 2003) putst-putSI 

menghasilka n sej umlah kemenduan sikap dalam diri penyair Amir Hamzah, 

konflik kepeotingan antara kebangsawanan dengan ke rakyatan . keresahan 

untuk tetap tinggal di Jawa dan kembal i pulaog ke langkar ,konflik antara 

keyakinan keagamaan yang memunculka n hati 'yang bertikai pangkai·

pettikaian yang besar - yang menggulati diri sang penyair. 

Saya membatas i diri se laku editor dan me letakkan posis i sebaga i 

pengamat dan bukan untuk mcrnunculkan makalah baru dalam pcngantar ini. 

Upaya da n ketekunan Sdr. Muhammad Takari dalam mengangkat sosok 

Kepeyairan Amir l-lamzah ini patut mendapat penghargaan yang istimewa. 

Meskipun a nal isisnya lebih dominan berangkat dari kajian ekstrinsik 

dibandingkan aspek intrinsik puis i dan sikap kepenyairannya. 

Dr. Shafwan Hadi Umty 
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~)rn ults mengucapkan yukur alhamdulillah. atas karunia Allah 
Subbana Wata'ala yang telah melimpahkan tautik dan hidayah- ya kepada 
kami, terutama dalam konteks menulis buku ini. Dalam masa yang relatif 
singkat dan kesibukan sosial yang padat. kami diberi Allah kekuatan. 
kesebatan. dan il mu untuk dapat menyelesaikan penuli san buku ini. 

Dalam rangka penulisan buku ini, terima kasih yang sedalam-dalamnya 
kami ucapkan kepada Sultan Kerajaan Negeri Langkat dan segenap 
perangkat adatnya. yang telah memberikan data-data sejarah. osial. dan 
budaya tentang Amir Hamzah. yang secara wilayah budaya memang berasal 
dari kawasan ini. Scmoga Allah membcrikan rahmat dan hidayah- ya 
kepada Yang Mulia scrta kesentosaaan dan kcmakmuran egeri Langkat. 

Demikian pula terima kasih kepada semua pihak kerabat Tengku Amir 
Hamzah yang memberikan dukungan dan respon ba iknya dalam konteks 
penelitian ini. Para kerabat itu tcrmasuk zuriatnya. pupu dan poyangnya. 
baik ditarik secara vertikal mapun horizontal. Semoga salab seorang kerabat 
mcreka ya itu Tengku Amir Hamzah kekal dan abadi gagasan-gagasan dan 
petjuangannya, bukan saja dalam generasi semasa ia hi dup tetapi untuk 
gcnerasi sclanjutnya. 

Dalam rangka penul isan buku ini kami mengucapkan terima kasib yang 
edalam-dalanmya kepada semua pihak yang tclah membantu dan 
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mcngarahkan tu lisan ini. Di antaranya adalah Kctua Umum Pcngurus Bcsar 
Maj li s Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMT) Dato' Seri Syamsul 
Arilin. S.E. Gelar Datuk Lclawangsa Sri Hidayatu llah (Suku Mclayu 
Sahabat Semua Suku ) yang telah memberikan motivasi untuk mengungkap 
secara saintifik kcberadaan pahlawan nasional dan Dunia Melayu, Amir 
Han12ah. 

Terima kas ih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada Walikota 
Medan. Bapak Drs. T. Dzul mi Eldin. M.Si. dan segenap jajarannya. yang 
relah sudi membcrikan dukungan moral dalam konteks penelitian dan 
penulisan buku ini. Sebagai seorang putra Melayu, beliau sangat mendukung 
penelitian dan pencrbitan buku-buku tentang budaya Melayu. 

Tcri ma kasih yang tidak terhingga penul is ucapkan kcpada rekan-rckan 
sepctjuangan. yang telah sud i memberikan ilmu pengetahuannya dalam 
rangka penelitian ini . Di antaranya adalah Drs. Zainal Aritin AKA yang 
seperti diketahui umum ada lah budayawan Melayu Langkat yang sangat 
intcns mempcrtahankan dan melestarikan nila i-ni lai petjuangan Amir 
Han1Zah. Semua buku tulisan beli au kami baca dan kami rcsapi maknanya 
sebagai bahan kajian . Begiru pu la kepada ilmuwan sastra Sumatera Utara 
Prof. T. Sylvana inar, M.A .. Ph.D., Dr. T. Thyrhaya Zein, M. A .. Dr. 
Sha lwan Hadi Umry, dan lain nya yang telah mcluangkan waktunya 
memberikan masukan dalam penu lisan buku ini . 

Tcrima ka ih kami ucapkan kepada para penuli biografi dan 
perjuangan Amir Hamzah. yang sejak awa l telah sudi menulis dan 
mencrbitkan buku tentang pahlawan nasional ini, aga r diresapi dan 
diamalkan nilai-nilai petjuangannya. Di antara penulis buku-buku tersebut 
adalah: Sagimun M.D. dalam bukunya yang bertajuk Pahlmmn .Vasiona/ 
rlmir 1/ancah. terbitan Balai Pustaka Jakarta. tahun 1993 . Begitu pula 
kepada penulis Abrar Yusra (editor) dalam bukunya yang berjudu l Amir 
Ham::oh 1911-/946: sebagai Manusia dan Penyair, yang diterbitkan oleh 
Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Cikini Raya 73 - Jakarta Pusat. Tidak lupa 
kepacla Dr. H.B. Jassin yang menu lis ·'Kata Pengantar" dalam buku tcrscbut. 
serta beberapa bukunya yang mengkaji Amir Hamzah dan 
kesastrawanannya. Begitu pu la para penulis artikcl di dalam buku terscbut. 
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yai tu : Asrul Sani , Kemala, Abrar Yusra, Achdiat Karta Mi harja, Ajip Rosidi, 
Gocnawan Mo hamad, da n A bdul Hadi W .M . Semoga A llah Subhana 
Wata 'ala memberikan paha la kepada para penulis tersebut, dan apa yang 
di ru lisnya menjad i baha n transmisi n ilai-ni la i petjuangan dan po larisasi 
so iobudaya Amir Hamzah bagi semua pcmbaca. 

Selanjutnya ucapa n teri ma kas ih yang dalam, kam i tuj ukan kepada 
penulis budaya yang c ukup ternama dari Sumatera U tara ya itu Tengku H.M. 
Lah Husny . yang juga me nulis buku bertemakan Amir Hamzah. yang 
bertaj uk Biogra.fi Sejarah Pt(jangga dan Pah/a11·an Nasional Amir 1/am::ah. 
yang diterbitkan o leh Dep arte men P dan K, Proyek Penerbitan Buku Bacaan 
dan Sastra Indo nesia dan Daerah, Jakarta, tahun 1978 . Buku ini menjadi 
salah satu peng imbang sudut pandang kcilmuan secara etnosain terhadap 
buku-buku yang di rulis oleh para pengara ng dari Jakarta dan pengarang luar 
negeri. Begiru juga terima ka ih kam i ucapkan kepada semua penu li yang 
mc muat nukilan tentang A mir Hamzah sepcrti terurai da la m daftar pustaka . 

Tuj uan penuli san buku ini adalah untuk menambah dokumenta i sej arah 
dan aspek sosia l budaya mc ngenai pahlawan nasional dan D un ia Me layu, 
Amir Hamzah, yang nila i- nila i petj uangannya abadi sepa njang masa . sebagai 
anugerah A ll ah yang begitu besar untuk masya rakat Melayu Raya 
(N usa ntara) di Asia Tenggara ini . Buku ini kami tul is sebagai mcna mbah 
informasi terhadap Amir Hamzah, terutama dari sudut analisis ilmuwan 
tempatan. yang mencakup bagaimana lata r belakang budaya dan osial 
Mclayu Sumatera T imur yang melatarbelakangi perjuangan Amir Hamzah 
pada berbagai segmen, scpe rti ia ada lah: pemikir budaya, peneroka 
nas ionalisme, pembentuk bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, a ktivis 
pergcrakan kebangsaan. Ia juga dike na l se laku wak il republik untuk 
Kabupaten La ngkat. serta kematiannya yang tragis dan penub misteri. 

Selain itu. buku ini kami persembahka n kepada seluruh pembaca dalam 
rangka satu a bad Amir Hamzah di A laf Baru (A bad 2 1) in i. Da lam konteks 
in i pcnafsiran dan penccra han kembali tc rhadap n ilai-ni lai tersebut perlu 
j uga tents digali dan diwacanakan. Kami para penul is j uga merasakan bahwa 
apa yang dit inggalkan Amir Hamzah in i adalah sebuah pemikiran 
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kcbudayaan dan perjuangan integrasi bangsa, yang memiliki "lompatan jauh 
ke depan." 

Penelitian ini. sebagaimana lazim nya polarisasi kei lmuan humaniora 
dan sosial pada masa sekarang, menggunakan pendekatan multidisipl in ilmu 
un tuk mengkaji Amir Hamzah dan semua ha l yang berkait dengannya. 
Pendekatan yang digunakan adalah ilmu sejarah. sosial. budaya. sastra. dan 
lain nya. Pendckatan ke ilmuan ini berdasar kepada sisi etnosains Melayu 
yang membcrikan latar bclakang kcbudayaan dan sosial kepada sosok Amir 
llamzah. Bcgitu j uga kajian-kajian keilmuan dengan disiplin-disipl in 
tersebut. Dalam konteks ini kami menggunakan dua titik pandang yaitu emik 
(dari persepsi masyarakat yang diteliti) dan ct ik (dari sis i objekti vitas 
ke ilmuan). Tcntu saja kajian ini dibatasi oleh kemampuan saintifik kami. 
Namun niat di hati adalah bcrbagi ilmu pengetahuan kepada scmua. 

Semoga saja Allah Subhana Wata ·ala memberikan rahmal dan hidayah-
ya kepada kita semua. dalam rangka mengi i kehidupan kita rna ing

masing. Mari kita bc laja r dan berbuat baik unlllk negara tercinta dan 
masyarakat Melayu Raya di Asia Tenggara ini . untuk terciptanya masyarakat 
madani dalam lindungan Allah Subhana Wata'ala. amin . 
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1.1 Pengantar 

BABI 

PENDAHULUAN 

Jlnbonrs'ia adalah sebuah ncgara bangsa (nation state). yang merdcka 
dan bcrdaul at. bcrkat pe1juangan gigih para pahla,,·an dan 
masyarakatnya.Ada pahlawan di bidang politik , pc1tahanan dan keamanan. 
religi . diplomasi, sosial, lingkungan, kesehatan. agama. budaya, seni . dan 
lain-lain. egara ini mengalami perubahan dan kontinuitas sesuai dengan 
tuntutan zaman. Di dalam setiap periode perubahan. muncul pahlawan
pahlawan daerah dan nasional. ya ng berjuang untuk kepentingan bangsa dan 
negara.Lcbih jauh lagi, para pemimpin bangsa ini meninggalkan nilai-nilai 
perj uangannya kepada generasi berikutnya.N il ai-nilai tcrsebut perlu 
dijadikan pedoman dan pemicu ide sena peri laku bagi generasi selanjutnya 
dalam rangka mengclo la bangsa yang besar ini , dengan permasalahan dan 
dinam ika yang juga relatif kompleks. 

Sepcrti dimak lumi sejak merdeka tahun 1945 hingga kini pada paruh 
pertama abad ke-2 1. bangsa Indonesia di hadapkan dengan berbagai 
tantangan. gangguan. dan hambatan sosiobudaya, dalam rangka menuju 
masyarakat yang adi l, makmur, dan menjad i masyarakat madani yang 
diridhai Tuhan Yang Maha Kuasa, berdasarkan fi lsafat hidupnya yai tu 
Pancasi la dan bhinneka tungga/ ika. 1 Pal ing tidak kita telah mengalami tiga 

1 Pad a dckade-dckadc awal abaci kcdua puluh saiU ini. ban gsa Indonesia sedang giat
giatnya mcmpcrtahankan. memahami. mcnghayati kembali c:mpat aspck kc:hangsaan . Empat 
aspek iiu adalah: (a) Pancasila, scbagai idcologi bangsa Indonesia. (b) Undang-undang Dasar 
1945. yailll landasan konstiiusional bangsa Indones ia. (c) hhinneka tun~gal ika. yaitu gagasan 
tentang kcsatuan bangsa dalam keanckaragaman sosiobudaya: dan (d ) 1egara Kcsatuan 
Republik Indonesia (1 KR I) scbagai ncgara bangsa yang didirikan mcngikuti proses scjarah 
yang panjang dan tekad yang bulat dari semua \Varga negara umuk mempcnahankannya. 
dalam dimcnsi waklu dan ruang yang tcrus bergcrak. bcrubah, namun pcrl u juga dipc lihara 
kesinambungannya. 
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rase perubahan polari sasi, yaitu masa Orde Lama dari tatum 1945 sampai 
1966: kemudian masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998: dan kini Era 
Reformasi sejak 1998 sampai sekarang. 

Pada Era Reformasi ini,orang yang mencoba mengelo la demokratisasi, 
maka ia harus menyadari bahwa pemerintaha n ada di Iangan rakyat. Era ini 
ditandai dengan isu hak asasi manusia. otonomi daerah c·selni federa l .. ) yang 
awalnya berlandaskan pada unitarianisme. yang dampaknya memunculkan 
tcrutama masalah korups i.Dampak dari demokrat isasi 1111 adalah 
" instabil itas .. politik , yaitu setiap kelompok mcmaksakankchendaknyada lam 
berdemokrasi.Munculnya kecenderungan tawurao pcl ajar. holiganisme 
da lam sepak bola dan o lahraga lainnya. perkelahian antar kampung, 
pertentangan antar dan interagama, perang antar suku, dan la in-lain. 
Keadaan yang sedemik ian rupa apabila tidak dike lo la dcngan baik, akan 
mengakibatkan disintegrasi bangsa. yang ak ibatnya akan dirasakan oleh 
generasi sckarang dan akan datang. Oleh karena itu. perlu d iti lik dan 
diterapkan kcmba li ni la i-nilai ke bangsaan itu yang dicontohkan olch para 
pahlawan kita, baik dari tingkat daerah maupun nasiona l. 

Selain perlunya mcngelola permasalahan di dala m ncgeri , kita juga 
perlu melihat tatanan dunia global sekarang ini , yang lazim disebut dengan 
g lobali sasi, yang kemudiannya muncul lagi istilah g lo kalisasi. G lo balisasi 
adala h kenyataan sosia l bahwa dunia menj adi sebuah " kampung' ' saja, 
karena perkembangan teknologi komunikasi. Akhi.mya batas-batas ban gsa, 
etnik. ras. dan budaya menjadi tidak tegas dan je las. Da lam konteks 
g lobali sasi sekarang 1111 , tantangan yang mencak up semua aspek 
kehi dupan,beg itu derasnya menggerus setiap indi vidu dan kc lompok 
manus ia. Globa li sasi dalam satu sisi menawarkan ke majuan kebudayaan. 
namun di s is i la in jika suaru kcbudayaan tidak kuat idcntitasnya ia a kan 
mengalami degradasi dan peluruhan. Oleh karenanya sctiap kebudayaan 
masyarakat d i dunia sekarang i.ni , harus memiliki identitas atau jatidiri yang 
kuat. tem1asuk kebudayaan masyarakat Nusantara. 

Situasi globalisasi te rus menerus me nyuguhkan keadaan politik 
.. pertentangan: · yang bisa berupa peperangan ideologi, politik kepentingan, 
pcrebutan hegemoni, perebutan w ilayah, perebutan sumber-sumbc r daya 
a la m (te rutama minyak bumi, gas. dan perta mbangan). dan lain-la innya. 
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Dalam rea litas sek arang, persaingan antara ideologi komunis (da n sosia li s) 
dengan li berali sme memang sudah mula i mereda, tetapi muncu l ide benturan 
peradaban (clash civili~ation) yang terbawa-bawa sampai ke tingkat 
peperangan yang be rdampak g lobal. Begitu pula dengan permasa lahan nuklir 
yang tidak habisnya, juga pe rmasalahan pere butan wi I ayah seperti perebuta n 
Pulau Malvinas (Falkland) antara Tnggris dan Argentina. perebutan Pulau 
Spratley antara C hina, Filipi na, Malaysia, dan la innya. Perebutan Pul au 
Sakha lin antara Rusia dan Jepang. Begitu juga masalah Sabah yang menj ad i 
rebutan antara Malaysia dan Kesultanan Sulu (Filipina). Ada j uga masalah
masa lah separatisme seperti di C hechnya, Kashmir India. lrlandia. 

ikaragua, dan lain-lainnya. Ada juga masalah polit ik di T imur Tengah. 
seperti hubungan Palestina dan Israel, masalah dalam negeri lrak, nuklir di 
Iran, masalah dala m negeri M esir, masalah Kurdi, Suri ah, Myanmar, Korea, 
dan masi h banyak lagi yang la innya. 

Be lajar dari ke nyataan global sepe11i itu, tampak bahwa dunia ini tidak 
pernah sunyi dari peperangan dan persaingan apa saj a, yang berasa l dari 
hasrat ma nu sia untuk berkuasa dan menguasai sesamanya. I ni adalah 
dimensi yang sejak awal diciptakan Tuhan, seiring d iciptakannya manusia 
dan semua makhluk . U ntuk itu ki ta harus ·'membaca·· keadaan ini dan 
membuat kebij akan yang bai k bagi d iri pribadi, ke luarga, etnik. masyarakat, 
bangsa, umat manus ia, dan semua makhluk c iptaan A lla h. 

Da la m meng hadapi g loba li sas i ini . kita bangsa Indonesia dapat 
mengambi l nil ai-n ilai pe1juangan para pem impin dan pah lawannya. j uga 
kearifan-kearifan lokal dan nilai-ni la i humanisme universa l agama. 
Demikian pula masyarakat M elayu.Kebudayaan M elayu dalam rea litasnya 
menyumbangkan berbagai hal dalam rangka in tegrasi, sepert i bahasa 
persatuan Indonesia. pet1uturan, pakaian nasional. dan tentu saja beberapa 
pablawan nasiona lnya, seperti Raja Ali Haji dari Ri au dan Tengku A mir 
Hamza h (yang menjadi fokus kaj ian utama dalam buku ini) da ri Sumate ra 
Utara. 2 

1Dalam konteks peradaban d i usantara, budaya Melayu tclah menyumbangkan nilai 
nilai integrasi yaitu penyatuan secara budaya berbagai etnik yang tersebar d i Nusantara ini . 
Yang paling menonjol adalah bahasa Mclayu sebagai bahasa pengantar atau lingua ji·a11ca. 
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Dalam menghadapi perubahan zaman, yang bergantung kepada 
dimeoasi ruang dan wak tu, maka masyarakal Melayu menggunakan apa 
yang disebul adat. Sebagaimana yang telah di gariskan o leh para leluhurnya, 
budaya Melayu dikonsepkan sebagai adat be rsendikan syarak dan syarak 
bersendikan kitabullah (ABS-SBK). Melalui konsep ini , masyarakat Me layu 
mengambil asas universal dalam Is lam, yang dibimbing dan diarahkan o leh 
A llah. 

Dengan keadaan yang sedemiki an ini , maka salah satu upaya masyara
kat Melayu pada saat sekarang adalah menguatkan j atidirinya dalam 
menjalani kehidupan sehari-hari , yang berakartunjangkan kepada peradaban 
Melayu. ilai-nilai M elayu Islam ini dapat digali dari adat-istiadat Melayu, 
yang terangkum dalam tetrapartif adat, yaitu: (I ) adat yang sebenar ada!, 
merupakan hukum a lam yang diturunkan oleh A llah S WT. misa lnya adat api 
membakar, adat air membersihkan, adat matahari terbit dari timur, adat 
manusia berkawin dengan lawan jenisnya, adat kerbau melenguh. adat 
kambing mengembik:(2)adat yang diadatkan, yaitu sistem kepemimpi nan 
dalam budaya Melayu, Tuhan memberikan kepercayaan kepada manus ia 
sebagai kha li fah di muka bumi, yang diterj emahkan dengan sultan (a tau 
sekarang presiden dan perdana menteri) sebagai pemimpin negara, kemudian 
didukung o leh para pemimpin politik (s iyasah) yang te rdiri atas eksekutif, 
legislatif, y udikatif, kemudian pemimpin kawasan subord inasi suatu negara 
(mi salnya gubernur, wa likota, bupati, kepa la desa, lurah, kepala rukun 
warga, rukun tetangga. dan la innya), beg itu juga setiap ayah adalah 
pemimpin bagi rumah tangganya, sebagai unit lerkec il pemerintahan da lam 
budaya Me layu. 

Bahasa Mclay u sejak awal menjadi sarana komunikasi antaretnik yang bcragam d i usantara 
in i. namun mereka juga sa dar akan adanya kcbersamaan budaya dan ras. Dalam hal dcmikian. 
maka unmk mcngintegrasikan kebersamaan tersebut, rujukannya adalah b udaya Mclayu. Ke 
masa depan sangatlah mungkin bahwa Melayu akan menjadi cultura .fi"anca atau budaya 
pcngantar antarctnik di usantara ini . Polarisasi ke arah itu tampak dcngan munculnya 
berbagai genre seni budaya sepen i Orkes Melayu (O.M. ). dangdut. tepung tawar. penggunaan 
rantun dan talibun secara mas if. slogan sepcni orang benuah (dalam bahasa Ja\\'a II"VIIg hejo) 
mcngalah kan orang pintar. pcratah-pepatah Melayu, dan hal-hal sejeni s lain nya. 
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Selanjutnya adalah (3) adat yang teradat, yang dapat dimaknakan 
sebagai kegiatan manusia, yang awalnya adalah sebagai sebuah kebiasaan 
dan lama-kelamaan karena menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari 
hid upnya maka ia menjadi adat. Misalnya dalam beberapa abad dalam 
kebudayaan Melayu, pakaian adatnya mc nggunakan destar--namun sesudah 
itu, karena terdapat kebiasaan memakai tengkuluk (peci) maka tengkuluk ini 
menjadi bahagian dari adat. Demikian pula nobat3 awalnya adalah ensambe l 
musi k yang di adopsi masyarakat Melayu dari peradaban Pers ia. yang 
digunakan untuk pcnobatan sultan-sultan Melayu. Akhirnya ensambel nohot 
ini menjadi bahag ia n dari adat Melayu . 

Yang terakhir (4) adat istiadat. ya itu aktiv itas budaya Melayu yang 
sela lu diartikan sebagai upacara atau seremoni al. Misalnya upacara 
me le nggang perut, upacara mandi Syafar, upacara perkawinan , upacara 
khitanan, upacara khatam Q ur'an, upacara me lepas lancang, upacara dala m 
peminangan, dan lain-l ainnya. Adat dalam masyarakat Melayu ini. setelah 
era Is lam, maka sebagai asas yang paling dasar ada lah agama Is lam, yang 
tercermi n dari konsep : adat bersendikan sya rak- syarak bersendi kan 
kitabullah. Syarak mtinya adalah hukum Islam yang dipandang paling 

3
o atam kcbudayaan Melayu. katanoba1 memitiki berbagai makna. Di anla ranya adalah 

noba1 ad alah ensamb<!l musik yang fungsi ulamanya adalah mcngiringi penobalan raja-raja 
Melayu. Nobar adal ah musik yang menjadi lambang kchesaran ncgara. dan ada hubungannya 
dcngan struktur sos ial. Secara etnomus ikologis. nobal dipcrki rakan be rasa I dari P<!r ·ia . 
Pcrka1aan 110bar bcrasal dari akar kala naha (penabalan). naubal bcreni sembi lan alat mus ik . 
Kala ini kemudian diserap mcnjadi salah salU upacara penobatan raja-raj a Mdayu. Xohar 
yang dipercayai tc lah diinstitusikan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abaci 
kel ima betas. Ensambcl musik ini dapat memainkan berbagai jenis lagu dan orang yang 
mcmainkannya dipdihara oleh kcrajaan dan discbul dengan orang kalur (kalau). Alal-a lat 
musik noba1 diperca) ai mempunya i daya magis rcnenlu . dan tidak semua orang dapal 
menycntuhnya . .\'ni>lll menjadi musik adat-isti adat di istana-istana Panani . Mclaka. Kedah. 
Perak. Johor, Sclangor. Terengganu. Deli, dan. Scrdang Sumatcra Urara. dan la in-lain. Alat
alat musik nobor yang menjadi dasar ad alah: ge/1(/ang, nqfiri. dan gong. Narnun. semnai. 
nohm hesar dan kecil. dan gendrmg nekara j uga dipergunakan. Ani lain kala noha1 adalah 
pcnabalan terutama penabalan raja-raja. Kala ini sinoni m dengan pcndaulatao atau 
pengangkatan. 
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universal, selal u juga disebut dengan syari"al atau syar'i. Kitabu lla h yang 
dimaksud adalah Kitab A I-Quran, yang scbenarnya " meneruskan'' kitab
ki tab A llah sebe lumnya ya itu : Zabur, Talll·at, dan lnjil. 

ilai-ni la i Melayu Is lam ini juga dapat diteroka dan diambil dari para 
pahlawan Melayu. yang tetap relevan diterapkan pada sepanjang zaman 
ke hidupan masyarakat Melayu. Pahlawan Melayu yang namanya terus hidup 
dan me lekat di hati orang-orang Melay u sampai seka rang ini, di a ntaranya 
ada lah Hang Tuah dan saudara-saudaranya Hang Jebat, Hang Kesturi , Hang 
Le kir. Hang Le k iu. yang hidup di masa Kesultanan Melayu Melaka. Dalam 
konteks Indonesia, kita menge nal Tuanku Tambusai, T uanku Rao, T uanku 
Imam Bonjol, Raja Ali Haji , Te ngku Amir Hamzah, dan lain-lainnya. 

Amir H amzah adalah seorang pahlawan Mclayu yang lingkup 
perjuangannya me luas seca ra nasiona l bahkan secara inte rnasional. 
khususnya di Dunia Melayu. Apa saja nilai-ni la i keteladanan yang menarik 
yang dapat kita pelajari dari seorang Amir Hamzah, baik di masa ia hidup 
hingga meninggal, dan sampa i ke masa kini? 

Menurut penul is, Amir Ha mzah ada la h seorang pahl awan yang memang 
dihad irkan Tuhan untuk zamannya, dan nilai-nilai yang ditinggalkannya 
tetap berkesan kuat dan semakin dalam. dari masa ke masa. Ia adalah 
scorang pemikir dan pelaku kebudayaan yang krcat if dan bija ksana 
mengolah wari san tradisi masa la lu, ke masa transisi , dan ke masa depan. [a 
hidup dalam budaya tradis i Melayu, kemudian bers inggungan de ngan 
budaya Eropa yang dipandang rasional dan .. maju."' Ia j uga hidup antara 
dunia Kesu ltanan Melayu dengan sega la adat dan a turan tradisinya di satu 
s is i, serta cita-cita mendirikan negara bangsa yang berlatar nasiona lisme dan 
demokrasi, di s is i lainnya . Ia juga dengan bijaksana menggunakan roh 
meny iasat budaya (intiqat) dalam Is la m. yang diterapkannya untuk 
mengadun/meramu berbagai budaya dunia. dalam rang ka tauhi d kepada 
Al la h. Maka tidaklah me nghe rankan apabila dalam gagasan dan terapan 
karya-karya seni beliau tergambar dengan j elas akulturasi anta ra tradisi 
Me layu, Persia. Arab, India , sa mpai juga Ero pa. 

Amir Hamzah dalam memperjuang kan berdiri nya negara nas ional 
Indonesia, tida k lupa menggagas, pentingnya bahasa nasional yaitu bahasa 
Indonesia yang berakar dari kebudayaan Melayu. Beliau juga yang 
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mcmpelopori penggunaan ba hasa Melayu dalam sastra Indonesia. Berkat 
pc1juangan 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 berbaga i kawasan di Asia 
Tenggara. 

Hal yang mcnarik lai nnya dari sosok Amir 1-I amzah ada lah 
kepri badiannya. Ia adalah bangsawan ya ng tidak menonj olkan garis 
keturunan dan derajat kebang awanan. Ia lebih memilih menjadi manusia 
yang .. biasa-biasa·· aja. Tidak menggunakan derajat Tengku di depan 
namanya. la juga merakyat dan disenangi masyarakat. lni adalah 
pemahaman dan penghayatan beliau terhadap ajaran agama Islam, bahwa 
Tuhan menciptakan manusia bcrsuku-suk u dan berbangsa untuk sal ing 
mengenal sesamanya. dan ya ng paling mulia di sisi Al lah adalah mereka 
yang bertakwa. bukan derajat kebangsawanannya. Ia suka menyendiri untuk 
berkontemplasi terhadap nasib bangsanya di masa depan, yang kemudian 
dituangkan dalam puisi dan gagasan kebudayaannya. 

Amir Han12ah adalah sosok yang sangat mendukung kontinuita dan 
perubahan kebudayaan dan menjaga harmoni serta konsistensi internal 
kebudayaan. Bahwa baginya sistem-sistem sosial dan budaya yang berlaku 
di tengah masyarakat, merupakan basil keari fa n masyarakat pendukungnya 
yang telah teruji olch ruang dan waktu. Ketaatan terhadap sistem budaya ini 
dibuktikannya, ketika ia sedang menimba i lmu di salah satu fakultas hukum 
di Jakarta, ia dipcrintahkan pu lang oleh Sultan Langkat yang juga adalah 
pamanda beliau, untuk kawin dengan Tcngku Kamal iah. Ia pun tidak 
mcnolak dan menyetujuinya. Ini adalah bcntuk kesadaran dan ketaatan akan 
ajaran adat Melay u, yaitu biar mali anak asal jangan mali ada!. Maknanya 
adalah jangan sampai kebudayaan dan s istcmnya mati demi kepent ingan 
ind ividu atau golongan tertentu. 

Selain itu. kalau pahlawan biasanya cenderung bergerak mencntang 
penjajah dengan mengangkat senjata, dan bergerilya di daerah pe1juangan. 
maka Amir Han12ah dianugerahi Tuhan untuk be1juang melalui pedangnya 
beru pa .. mata pena ... Artinya ia menuliskan perjuangannya ini melalui 
tu lisan, berupa karya-karya sastra. Na mun beliau juga giat melakukan 
pc1juangan di lapangan untuk kcmerdekaan Indonesia. Ia semasa di Jawa 
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giat melakukan keg iatan mengintcgrasikan masyarakat untuk menuj u 
Indonesia merdeka. Ia pemimpin Pemuda Indonesia di Surakarta. 

Se la in itu, di benak sebahagian besar kita, ka lau pahlawan biasanya 
berjuang dalam bidang tertentu saja, maka sosok Amir Hamzah sebagai 
pahlawan bergerak di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di antaranya 
adalah bidang sastra dan budaya , po litik. agama. dan pendidikan. 

Dalam bidang sastra dan budaya A mir Hamzah mempelopori berdirinya 
maja lah sastra, sebagai sarana menyampa ikan gagasan kebudayaan. Seperti 
diketahu i da lam sej arah, sejak tahun 1920 terdapat maja lah yang memuat 
karangan bempa ceri ta saja, atau mcmuat karya sastra, seperti majalah Sri 
Poestaka ( 19 19- 1941 ), Pandji Poestaka (1919-1 942 ), rong Sumatra ( 1920-
1926). dan lain-lain. amun sampai awal dasawarsa 1930-an niat para 
pengarang dan sastrawan untuk menerbitkan sebuah majalah yang khusus 
beris i kcbudayaan bclum terlaksana. Dalam konteks ini , maka pada tahun 
1930 terbit majalah Timboe! ( 1930- 1933) yang pada awal penerbitannya 
menggunakan bahasa Be landa. Namun dua tahun kemudian, yaitu 1932 
terbit pu la da lam edisi bahasa Indonesia. dengan redakturnya Sanusi Pane. 
yang ke lak menjadi sahabat Amir I-lamzah dalam menegakkan kedaulatan 
sastra Indonesia. Di la in s is i, pada tahun 1932, Sutan Takdir A lisyahbana 
(ST /\) yang pada masa itu bertugas di Balai Pus taka, menerbitkan rubrik 
' ·Menuju Kesusastraan Baru" da lam Majalah Panc(ji Poestaka. Kemudian 
Armijn Pane dan ST A berhasil menerbitkan majalah Poedjangga Baroe 
(1933- 1942) dan ( 1949-1953). 

Pada ed is i awal (pcrdana) yang ditandatanga i oleh A rmijn Pane, Amir 
Hamzah, dan Sutan Takdir Alisyahbana, maj alah Poedjangga Baroe ini , 
dije la kan bahwa: ''Dalam zaman kebangunan sekarang ini pun kesusastraan 
bangsa kita mempunya i tanggungan dan kewaj iban yang luh ur. la 
menjel makan semangat baru memenuhi masyarakat kita. ia ham s 
menya mpaikan berita kebenaran yang te rbayang-bayang dalam hati segala 
bangsa Indonesia, ya ng yakin akan tibanya masa kebesaran itu." 

Dalam era Pujangga Ban1, ada dua penyair yang dikena l be ra liran 
reli gius. Yang pertama adalah Amir Hamzah dan yang kedua ada lah .I.E. 
T atengkeng. Am.ir I-l amzah mempolarisasikan nilai-nil ai yang bersumber 
dari ajaran agama Is lam, semen tara 1. E. Tatengkeng membawa ni lai-nilai 
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Kristen dala m karya-karyanya. Dua orang penulis ini. menulis karya-karya 
sastra bcrupa puis i dan prosa.Keduanya pun pada rnasa perjuangannya lebih 
di kenal sebagai penyair. Amir Han12ah termasuk penyai r yang produktif 
menghas il kan karya-karya sastra.Jad i Arnir Hamzah tcrmasuk pelopor puis i 
re ligius di kawasan ini. 

Ami r Hamzah tidak hanya berjuang di bidang sastra dan budaya. akan 
tetapi juga berjuang di bidang politik. lni dapat dibuktikan melalui 
aktivitasnya semasa zaman pergerakan yaitu tahun 1924-1928 . Beliau dengan 
tul isan-tul isannya, bersama dengan dcngan jutaan rakyat Nusantara lainnya. 
mempunya i satu c ita-c ita untuk me ncapa i Indonesia merdeka, yang e lama 
ini dijajah o leh Belanda. Perjuangan politik yang di lakukan Amir Hamzah 
tidak cukup hanya de ngan duduk da n berdoa saja. tetapi ia terl ibat ecara 
lan gsung dalam lapangan politik yang scdang bergolak . 

Perjuangan politik Amir Hamzah tumbuh dan berkembang sejak ia 
menuntut ilmu dan bersekolah di Jawa, yang terkonsentrasi di Solo dan 
Jakarta (Batavia). Sedangkan perjuangannya dalam bidang sastra dan budaya 
yang ditempuhnya ada lah jalan yang sudah terbawa lahi r dan ke mudian 
berkemba ng seiring dengan situasi dan kondisi zaman pergerakan wak tu itu. 
Lingkungan sosial berupa budaya Me layu di Langkat, budaya Sumatera 
Timur, dan budaya kebangsaan di Jawa, membentuk karakter dan pribadi 
beliau. 

Sebagaimana diketahui. bahwa daerah Langkat merupakan pusat 
keagamaan di Sumatera Timur atau Sumatera Utara masa kini . Kawa an ini 
adalah pusat tarekat Naqsyabandiyah yang jemaahnya selain Indonesia juga 
Mal aysia , Singapura, Brunai Darussalam, Pattani, dan la innya. Agama Islam 
adalah aga ma resmi Kesultanan Langkat pada masa itu . Agama Is lam di 
kawasan ini adalah beraliran Sunni khususnya Madzhab Syafi "i. A mir 
Hamzah dalam karya astranya selalu beris ikan ajaran-ajaran Is lam. yang 
mengagungkan Allah, ebagai Tuhan scru sekalian a lam. penc ipta la ngit dan 
seisinya, Nabi Muhammad yang mengemban ajaran Is lam, memfungsikan 
nila i-nilai universa l Is lam. 
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Perjuangan Amir Han12ah lainnya ada lah di bidang pendid ikan. 
Meskipun ia putra Langkat, Sumatera Timur,4 ia tidak segan-segan bclaj ar 
ke pulau Jawa, yang pada masa itu dianggap sebagai pusat pendidi kan di 
Indonesia. Pendidikan sekolah dasar yang pem ah di la luinya adalah /-loge 
lndische School (HIS) yaitu sekolah dasar 7 tahun di Tanj ungpura dan tamat 
tahun 1924. Pendidikan sekolah agama Islam pem ah ditempuhnya di 
Sekolah Agama Is lam Maktab Putih yang terletak di ha laman Mesjid Azizi 
Tanjungpura. Selepas saj a menamatkan studinya di HI S, ia melanjutkannya 
ke Meer Uitgebreid Lager Onderwij (MULO) yaitu setingkat dengan 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SL TP) sekarang. Sete lah menamatkan 
pendidikannya di HIS , A mir Hamzah pi ndah ke Binja i ke rumab orang 
tuanya di lstana B injai (sekarang Jalan A mir Hamzah, istana tersebut te lah 
terbakar pada masa'·Revolusi Sosial .. 1946). Pertama sekali ia duduk di 1·oor 
klas, kemudian ke ke las I sampa i kelas II hinga tahun 1928. Pendidikan 
ke las I1I MULO ditamatkannya di Batav ia (Jakarta seka rang) rabun 1929, 
pada Christe/ijke MULO (seko lah MULO Swasta Kristen Katolik). Sclepas 
itu ia mclanjutkan studi ke Algemene Middlebare School (AMS) pada 
Jurusan Oosterse Aj deling (Jurusan Sastra T imur) di kota Sm akarta. Ia 
menamatkan studi di A MS Solo ini tahun 1932, dan akhirnya ia dipanggil 
pulang ke Lang kat tahun 1935. Pendidikan yang d iperolehnya ini , kemud ian 
diberikannya kepada semua orang terutama melalui tu lisan-tulisannya. 

Kalau di lihat Iebih holistik dan general, A mir Hamzahsebenarnya 
memperjuangkan tegaknya kebudayaan Melayu, yang mencakup semua 
unsur-unsur kebudayaan dan wujud kebudayaan. Ia bukan saja bergerak di 

4 lstilah Sumatera Timur atau dalam bahasa Belanda Oosklll vw1 Sumatra dan dalam 
bahasa lnggri s Eastcoast o.f Sumw ra. adalah salah satu A.fdee/ing a tau Keresidenan di masa 
pemerintahan ko lon ial Be Ianda. kctika memerintah jajahannya yaitu II india Be Ianda. Wi layah 
Sumatera Timur ini agak bcrbcda dengan Provinsi Sumatera Utara. Sumatcra Timur 
mencakup kawasan Tamiang. Langkat. Deli. Scrdang. Batubara. Asahan. B ilah. Pane. 
Kotapinang. Kualuh, dan scputamya. yang berada di pesisir timur pulau Sumatcra. yang 
bentuknya membujur secara mir ing dari arah barat laut ke tenggara. Pada masa sekarang 
Provinsi Sumatera Utara. mencakup sebahagian bcsar wi layah Ajiieeling Sumatera Timur 
ditambah Kercsidenan Tapanuli. Terdiri dari 34 kabupaten dan kota. dengan masyarakatnya 
yang sangat hcterogen dan multikultur. 
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bidang seni (khususnya sastra dan bahasa). melainkan juga berjuang melalui 
keterlibatannya scbagai tokoh pergerakan Indonesia, begitu juga ia gigih 
belajar sampai ke Pulau Jawa, melakukan cnkultura i nilai-nilai agama 
Islam, mengolah bcrbagai peradaban dunia (sepe11i India, Timur Tengah. 
Eropa) bahkan ia pun sebagai Muslim tidak bcrhcnti mempelajari agama 
Islam saja tetap i aga ma lain, dan seterusnya. Schingga dapat dikatakan 
bahwa yang dipc1juangkan oleh Tengku Ami r Han12ah adalah tegaknya 
kebudayaan Melayu atau Nusantara da lam arti luas.Hal-hal ini lah yang 
diperjuangkan Tcngku Amir Hamzah selama hayatnya, sementara nilai-nila i 
pe1juangan itu tclap kekal hingga hari ini dalam dada masyarakat Indonesia, 
Dunia Melayu. Dunia Islam, dan masyarakat dunia. 

Bagan 1.1: 
Kcunikan Amir Hamzah sebagai Pahlawan 

dalam Berbagai Ranah Perjuangan dan 
Kemampuan Menyiasat Zaman 

Sastra 

Puis I 

Sufismc (N~qsyabandi) 

Islam Syafiiyah 

Indonesia don 
Dunia Mtlayu 

Nasio nali1me 
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Timur T~ngah 

Globallsa•i 



Dengan latar belakang kepahlawanan yang sedemikian rupa, maka kami 
para penul is akan mengkaj i sosok Amir Hamzah ini melalui multidisiplin 
ilmu, terutama berfokus pada tiga hal: (a) gaga an. (b) perj uangan. dan (c) 
karya-karyanya. Gagasan atau ide-ide beliau akan dikaj i melalui ilmu 
budaya. Kemudian scpak terj ang perjuangan Amir Hamzah akan di kaji 
melalai disiplin sejarah, sosial, dan budaya. Scmentara itu, karya-karya 
beliau yang berupa sastra akan dikaji melalui pendekatan semiotik (baik itu 
semi otik dari perspckti f Melayu atau semiotik dari ilmu budaya Barat). 
Dengan langkah-langkah yang sedemikian rupa, diharapkan akan dapat 
mengkaji sosok Amir Hamzah dalam dimensi yang holistik, lengkap. 
alamiah (natural), dan bcrdasar pada fakta sosia l dan budaya. 

1.2 Pendekatan IJmu Sejarah, Sosial, Budaya, dan Sastra 
Mclihat pentingnya Amir Hamzah sebagai pahlawan nasional dan 

Dunia Melayu ini , maka dalam mengkaj i eksistensinya salah satu 
pendekatan yang lazim dilakukan adalah mela lu i ilmu sejarah. Bahwa Amir 
Hamzah dalam realitasnya menorehkan sejarah gemilang bagi terbentuknya 
negara ini kelak. melalui kegiatan kepemudaan dalam ra ngka integrasi 
bangsa. Selain itu, beliau juga menggagas bahasa nasional kctika menjadi 
sebuah negara bangsa, maka bahasa kebang aan kita adalah bahasa 
Indonesia. 

Pada dasarnya, makhluk yang disebut manusia itu, bcrada di dalam 
ruang dan waktu yang ditempuh se lama hidupnya. termasuk Amir Hamzah. 
Untuk mengembangkan peradaban atau tamadunnya.5 manusia belajar. baik 
secara formal maupun informal. Manusia juga selalu bela jar dari sejarah. Di 
Indonesia kita sering mengucapkan dan menghayati frase: helajarlah dari 

5b1ilah ramadm1 latim digunakan dalam kebudayaan Melayu. yang merupakan kata 
unsur s.:rapan dari bahasa Arab. Makna kala ini adalah sinonim dengan kala adab a1au 
peradahtm. yang dapa1 d ia rtikan sebagai unsur-unsur kchudayaan yang ha lus. tinggi. dan 
maj u dari scbuah kebudayaan. lstilah ini memiliki kesamaan dengan kala sil'ilisasi da lam 
kebudayaan Barat. Kalau hcrbicara peradaban. dalam konlcks manusia di dun ia ini. biasanya 
akan merujuk langsung kepada peradaban-pcradaban sepeni: Oriental. Oksidental. Inca. 
Persia. Romawi. Yunani. Indus. Mahenyo Daro. Harappa. dan lain-lainnya. 
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sejarah, atau jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sadar atau tidak 
manus ia terikat oleh sejarah, baik dalam lingkup pri badi , kelompok keci l 
seperti ke luarga, masyarakat desa, maupun yang lebih besar dalam kelompok 
bangsa. pe rhimpunan bangsa, atau masyarakat dun ia. egara dan bangsa 
Indonesia misa lnya. terbentuk dari proses sejarah budaya yang kompleks. 
Be rbagai macam inovas i dari dalam atau pengaruh dari luar6 da lam bentuk 
penj aj aban atau pengaruh pemikiran dan ideologi, membentuk negara 
Indonesia. Sela in itu, perang dan perdamaian juga sering ditorehkan dalam 
sejarah. dan pengarub sosialnya dirasakan setiap anak bangsa. Demikian 
pentingnya sejarah bagi umat manusia. 

Kemudian ki ta pun bet1anya: "Apa itu sejarah?'' Pertanyaan ini sering 
d ilontarkan baik oleh kalangan awam maupun para ilmuwan sejarah, sosial, 
dan budaya ini, memiliki berbagai makna. Menu rut Poerwadarmi nta ( 1951 ) 
kata sejarah memil iki a t1i: ( I) s il si lah, asal-usul, susur galur. 
contohnyadalam Sejarah Raja-raja Mela_t·u . .. Sekarang engkau tahu akan 
sejarah dirimu dan kehinaan turunanmu.'' (2) Kejadian dan peristiwa yang 
benar-bena r Le lah terjadi pada masa yang lampau. Contoh: Seka lian itu 
adalah sejarah yang tidak disangsikan lagi kebenarannya. (3) Ilmu 
pengetahuan, ceri ta, pe laj aran tentang kcjadian dan peristiwa yang benar
bena r telah terjadi pada masa yang lampau. Contoh: mempelajari sejarah 
kebudayaan Indonesia, Sejarah indonesia karangan Sanusi Pane. dan 
la innya. 

6 Dalam kajian-kajian budaya. pembahan dan kontinuitas bia anya berdasar kepada 
gc liat yang berasal dari kebudayaan itu sendiri. yang digerakkan o leh para pemikir budaya. 
sastrawan. seniman. ahli filsafat. tokoh adat. dan lain-lainnya. Perubahan dalam kcbuda) aan 
tcrjadi karena manusia ingin selalu mcnyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tcmpat di 
mana ia berada. Perubahan-pcrubahan yang bcrasal dari dalam in i lazim disebut dcngan 
iuowsi. Melalui inovasi in i pula tcrcipta berbagai hasil kebudayaan yang bam atau tctap 
bcrdasar kepada kebudayaan lama. namun bcrhagai bentuk.nya dipcrbahami. Selain itu. 
manusia sal ing bcrinteraksi antara sesamanya. Dalam hal ini. interaksi dan k.omunikasi antara 
manusia yang bcrbeda kebudayaan nya dan kcmudian saling ··mcminjam" kcbuclayaan yang 
clitcmuinya menjacli bahagian clari kebuclayaan milik.nya, lazi m disebut dcngan proses 
akulwrasi. Proses kebudayaan yang disebut akulturasi ini adalah b ila terj adi dua atau lebih 
k.:budayaan menjadi satu budaya bam. yang di dalmnya mas ih mcngandung kepribadian dan 
idcntitas masing-masing budaya yang menyan1 secara padu. 
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Lebih jauh lagi. ka ta scjarah secara hartiah berasal da ri kata Arab ( iJ~ 
sajaratun) yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri , sejarah disebut 
tarikh( ~-- ). Adapun kata tarikh da lam bahasa Indonesia artinya kurang 
lebih adalah waktu atau penanggalan. 

Kata sejarah da lam bahasa Indo nesia berasal dari bahasa Arab yaitu 
:;yajaratun, yang berarti pohon. Dalam bahasa asing dij umpai kata-kata yang 
semakna dengan sejarah, mi salnya histoire (Peranci s), geschichte (Jerman), 
hiostorie atau geschiedenis (Belanda), dan histOJ)' (lnggris). lstilah historia 
dalam bahasa Yunani bera rti pengctahuan yang diperoleh dari penelitian 
dengan cara melihat dan mcndengar. Terminologi ini berarti kete rangan 
yang sistematis dari sejumlah fenomena atau gejala alam. terutama mengena i 
umat manusia, yang bersi fat kronologis. sedangkan berbagai gejala a lam 
yang tidak kronologis, digunakan istilah dalam bahasa Latin scientia atau 
science. kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi sains ( Ibrahim 
Altian. 1994:2). 

Seorang pakar sejarah dari Amcrika Scrikat. yang bemama Garraghan 
( 1957) menyatakan bal1\\·a yang dimaksud sejarah itu memiliki tiga makna. 
yaitu: (a) peri stiwa-peristiwa mengenai man usia pada masa lampau; juga 
aktua litas masa la lu; (b) rckaman mengena i manusia di masa lampau atau 
rekaman tentang aktualitas masa lampau : dan (c) proses atau tekn ik 
membuat rekaman sejarah. Ketiga aspek sejarah tersebut, berka itan erat 
dengan disiplin ilmu pengetahuan. Secara lengkap penulis kutip sebagai 
berikut. 

The term history stands for three related but sharply d ifferent iated concepts: 
(a) past human events: past actua lity: (b) the record of the same: (c) the process or 
technique of making the record. 

The Greek I CFTOpia. \\'hich gi\ es us the Latin historia. the French histoire. 
and English hiswry. originally meant inquiry. in,·cstigation. research. and not a 
record of data accumulated thereby- the usual present-day meaning of the term.lt 
''as only at a later period that the Greeks anached to it the meaning of .. a record 
or narration of the results of inquir; :· In current usage the tenn history may 
accordingly signify orimply an} one of three things: (I) inquiry: (2) the objects of 
inquiry: (3) the record of the results of inqui ry. corresponding respecth ely to (c). 
(a). and (b) above (Garraghan. 11)57:3). 
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Para ilmuwan sejarah kadang seri ng lupa, bahwa untuk menulis atau 
merekam sejarah ternyata tidak semudah yang dibayangkan masyarakat 
awam. Sejarah adalah salah satu dis iplin ilmu , yang menghendaki proses
proses ilmiah baik dalam penelit ian, pengumpu lan data, analis is data, dan 
penulisan sebagai basil penelitian sejarah. Kegiatan keilmuan sejarah ini. 
paling tidak mencakup dua hal pen ting, ya itu teori sebagai sebuah has il 
saintifik dan didukung oleh metode yang merupakan teknik kerja 
kesejarahan. Dalam hal ini baiklah dikaji mengenai teori dan metode dalam 
ilmu sejarah, secara umum saja. 

Menumt pandangan "Bapak Sejarah" Herodotus, sejarah merupakan satu 
kaj ian untuk menceritakan sekitar j atuh bangunnya seseorang rokoh. 
masyarakat, dan peradaban (Su ntralingarn, 1985:58). Menum t definis i yang 
dikemukakan o leh Aristoteles, sejarah merupakan satu sistem yang 
mengungkapkan kejadian secara a la rniah dan tersusun dalam bentuk 
kronologis. Pada masa yang sama, menurut be liau sej arah adalah perist i\\·a
perist iwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekaman-rekaman. atau bukt i
bukti yang kuat. 

Menurut Collingwood, sejarah adalah sebuah penelitian atau suatu 
penye lidi kan te rhadap hal-hal yang te lah dilakukan o leh manusia pada masa 
lampau (Collingwood, 1995 :2). Di s is i lai n, Jones berpendapat bahwa 
sejarah adalah peristiwa yang telah la lu dan benar-benar terjadi (1962:2). 
llrnuwan sejarah kita, Sidi Gazalba mencoba menggambarkan sejarah 
scbagai masa lampau manusia dan lingkungannya yang disusun secara 
ilmiah dan lengkap, mencakup umtan fakta waktu tersebut dengan tafs iran 
dan penje lasan, yang memberi pengertian dan pengetahuan tentang apa yang 
terjadi (Gazalba. 1966:1 1 ). 

Da lam Kamus De11·an Bahasa dan Pustaka dije laskan bahwa sejarah 
adalah sebaga i asal-usul. ketumnan. s il silah [dalam bahasa Melayu 
salasi lah] , peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau. 
ki ah. riwayat, tambo, tawarikh, dan kajian atau pengetahuan mengenai 
peris tiwa yang te lah terjadi (I skandar, 1996: 1 040). 

Pertanyaan apakah sejarah itu tennasuk kepada sains (ilmu pengetahuan) 
dapat dijawab dengan tegas, walaupun kadang kala muncul respon yang 
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negatif. Perbedaan opini terhadap frase pertanyaan tersebut biasanya 
berkaitan erat dengan kenyataan apa yang dilakukan olch para seja rawan 
ata u ilmuwan sej arah.John Burry ( 1903) menyataka n bahwa sejara h 
termasuk ke dalam sains, tidak lebih dan tidak kurang. Goldw in Smi th 
( 1889) yang saat itu menja bat sebagai Pres iden A sosias i Sejarah Ame ri ka, 
j uga menyatakan bahwa sejarah dipandang sebagai sains. Pendapat yang 
sama walau dengan sedikit kritikan, diungkapkan oleh Bernard J. Mull er
Thym ( 1942:41 dan 73): 

ln practically all instances where the c laim of history to be a science is denied. 
the denial is based o n the assumtion hat the term science necesarily denoes an 
exact science. Thus. for Henry Adams a ll sciences \YaS the exact type . ... In the 
main of adams. history could become a science only by having its rigorous ly
operating and immutable laws. 

A pakah yang dimak sud sain s? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut. 
lebih baik dilihat konteksnya da la m ilmu sej arah . Sejara h, khususnya da lam 
pra ktik pendidi kan secara konvensional di.kelompokka n ke dalam " ilmu 
sosial," sebua h disiplin yang perhatian utamanya ada lah me ngena i manusia 
dan hubungan sosia lnya. Da la m ilmu sos ia l ini, terdapat berbagai disiplin 
seperti antropo logi, sos iologi, ekonomi, dan la innya. Selanjutnya yang 
dimaksud sains, seperti yang dikemukakan oleh John F.X. Pyne ( 1926:20) 
adalab: "A systemized body of general tru ths concerning a defi nite subj ect 
matter and established by an efficient [effective] method ." Artinya sains itu 
adalah suatu bentuk kebenaran umum yang mengacu pada suatu bidang 
telaah dan dibentuk o leh metode yang efektif. Da la m konteks ilmu sejarah 
sebagai sains, maka ada empat ha l yang mendukungnya, yai tu : (I) ilmu 
sejarah memiliki s istematisasi sebagai sebuah disip lin ilmu. baik me ncak up 
susunan, organisasi, ma upun pcngk lasifikasiannya; (2) ilmu sej arah me miliki 
metode yang efekti f, yaitu mctode yang bertujuan memecahkan masa lah
masalah kesejarahan; (3) ilmu sej arah memiliki bidang te laah ata u lingkup 
kajian tertentu ; (4 ) ilmu sejarah memiliki rumusan da la m mengacu kepada 
kebenaran umum yang s ifa tnya ras ional (Garraghan, 1957:39) . Namun 
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demikian ilmu sejarah sebagai sains masuk ke dalam ilmu sosial humaniora 
bukan ke dalam ilmu eksakta. 

llmuwan Islam yang termasyhur. lbnu Khaldun (1336-1406)8 yang 
telah menciptakan teori-teori tentang sejarah dan ilmu-ilmu sosial dalam 
ki tabnya yang bertajuk Muqaddimah menyatakan tentang makna sejarah 
sebagai berikut. 

"cjarah adalah cata tan tentang masyarakat uma t manusia atau peradaban 

dunia. tentang perubahan-perubahan yang tcrjadi pada watak-watak masyarakat 
itu. scpcrti keliaran. keramatamahan dan solidaritas go longan: tentang revolusi

re\ olus i. dan pemberontakan-pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan 
golongan lain dengan akibat timbulnya kerajaan-kerajaan dan negara-negara. 

dengan tingkat bem1acam-macam: tentang macam-macam kegiatan dan 

kedudukan orang. baik. unruk mencapai penghidupannya. maupun dalam 

bermacam-macam cabang ilmu pengetahuan dan perrukangan. dan pada 
umumnya. tentang segala perubahan yang tcrjadi dalam masyarakat karena watak 
masyarakat itu send iri .... (Ibrahim Alfian . 200-U). 

Dari berbagai defmisi yang begitu banyak jumlahnya yang telah 
dikemukakan para ahli sejarah, maka Panitia Historiograft dari Dewan Riset 

; Dalam peri stilahan keilmuan di dalam bahasa Indonesia, ilmu sosial dan kemanusiaan 
ini lazi m diak.ronimkan dengan soslwm (sosial dan humaniora). Di dalamnya tennasuk ilmu
ilmu : sosiologi . antropologi. komunikasi. politik. manajcmen. bahasa. sastra. ekonomi. eni. 
hukum. dan lain-lainnya. Sementara ilmu-i lmu eksakta dan teknologi lazim diak.ronimkan 
dengan sui111ek (dari istilah sains dan tekno logi). Di dalamnya termasuk ilmu-ilmu: 
matematika. fi sika. kimia. biologi, arsitektur. sipil. mes in. kcdokteran. kesehatan. komputer. 
tekno logi informasi. industri. dan lain-lainnya. Kcdua kclompok bcsar ilmu ini berinduk 
kepada fi lsalat atau fa lsafah. 

' Dalam konteks pengembangan ilmu pengctahuan di dunia 1111. Islam tclah 
mcnyumbangkan para ilmuwannya unntk kemaslahatan umat manusia. Ibnu Khaldun dikcnal 
scbagai ilmuwan sosial. Selain itu adala pula para filosor dan ilmuwan sekali gus yang ahli 
dalam bcrabagi bidang ilmu. Di antaranya adalah: Jabbar A l- lsib illy. Jbnu Sina (di Eropa 
dikcnal dcngan Avicena), lbtlU Rusyid (Averos). Al-Kindi. Al-Farabi, dan lain-lain . Pada 
masa-masa ak.hir ini. bcberapa ilmuwan Islam juga muncul , d alam rangka menegak.kan 
ajaran-ajaran A llah. Di antaranya adalab Jalaludd in Rumi. Sayyed Hasen Nasr. Ali Syariati. 
dan lain-la innya. 
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llmu -i lmu . osial di cw York. menyimpulkan ball\\·a kata sejurah itu 
dipcrgunakan sck urang-kurangnya meliputi lima pengertian. yairu scbagai 
berikut : (i) pcnyc lidikan yang istcmatis rentang gcjala-gejala alam: (ii) masa 
lampau umat manusia atau scbahagian daripadanya: (iii) benda pcninggalan 
masa lalu dan t uli ~a n-lLIIi sa n ba ik yang sckunder maupun yang primer atau 
scbahagian daripadanya yang tclah ditinggalkan oleh manusia: (i\") penycli
dikan. pcnyajian. dan pcnjelasan tcntang masa lampau umat manu ia (atau 
scbahagian daripadanya) dari bcnda-bcnda pcninggalan dan tul i-an: ·erra (\) 
cabang pcngctahuan yang mcncatat. menyelidi.ki. mcnyajikan. dan 
mcnjclaskan tcntang masa lampau umat manusia atau scbahagian 
daripadanya (Ibrahim llian. 2004:-0. 

llmu scjarah dalam opcrasionalnya sclalu memakai ilmu-i lmu bantu 
(uuxiliwy sciences). Di antara ilmu-ilmu bantu yang sering dipcrgunakan 
okh para ilmuwan scjarah adalah: filsafat. bib liografi. antropologi. bahasa. 
gcograli . kronologi. diplomatik. s igilografi dan hcraldri. palaeograli. 
arkacologi. cpigrali. numismatik. dan gcncalogi. Demikian sckil a tcntang 
scjarah scbaga i ilmu. 

Dalam rangka kajian tcrhaclap Amir Hamzah, ilmu scjaarah digunaka n 
untu k mcngurai ka n mcnurut dimensi ruang dan waktu kch iclupan Amir 
ll amLah. lni mcncak up masa keci l, sekolah, mcrantau ke Jawa (khususnya 
Surakarta). Kt:mudian ke Batavia sckolah Fakultas Hukum. Juga 
hubungannya dcngan Kcsultanan Langkat di Sumatcra Timur. 
Pcrnikahannya dcngan Tcngku Kamaliah . BcgilU pula ketika ia mcnjadi 
Bupati Kabupatcn Langkat. Sampai ak.hir hayatnya mc:njadi korban 
'·Rc' o lusi osial'· 1946. 

clanj utnya mari kita kaj i pcngcrtian sosiologi. antropo logi budaya. dan 
ilmu sastra. Sosiologi mcrupakan ilmu yang mempelajari hubunga n dan 
pcngaruh timbal balik antara aneka macam fcnomena osial (seperti 
ckonomi. kcluarga. dan moral): j uga mempelajari hubungan dan pcngaruh 
timba l balik antara ll:nomcna sosial dan nonsosial: cna ilmu yang 
mcmpclajari c iri -ciri umum scmuajenis fenomcna-fcnomena o ial lai n.Kata 
ini bcrasal dari bahasa Latin. socius yang memili.ki ani reman atau kawan. 
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dan logos memili ki arti ilmu pengctahuan. Dalam scjarah ilmu pcngctahuan, 
detinisi awal tentang sosiologi in i dipubli kas ikan di dalam buku yang 
bcrtaj uk Cow·s de Philosophie Positi1·e. yang ditu lis oleh sosiolog ternama. 
Auguste Comte ( 1798-1857). Pad a llllllllllll_l'a sosiologi lebih dipalwmi 
sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. 

Masyarakat adalah kumpulan individu yang mcmiliki hubungan. 
kepentingan bcrsama. dan budaya .Sosiologi bcrtujuan mempclajari peri laku 
sosial masyarakat kcgiatan masyarakat itu scndiri dcngan mengamat i 
perilaku kelompok yang di bangunnya. So io logi mcrupakan pcngctahuan 
rentang masyarakat yang tumbuh dari hasil pcmiki ran ilm iah yang bisa 
dikontrol secara kritis olch orang lain. Kclompok atau ma yarakat tersebur 
rcrdiri atas keluarga. ncgara. suku bangsa dan bcrbagai organisasi sosial. 
politik. dan ekonomi. 

Defmisi yang diaj ukan oleh J.L. Gillin dan J.P. Gillin dalam buku 
mcrcka Cultural Sociolog_1· ( 1954: 139), mcnyatakan bahwa masyarakat a tau 
society adalah: ... the largest grouping i11 ll'liic!J co/JilliOn customs. traditions. 
allillldes and feelings ofunity are operatil'e." Unsur grouping da lam defini si 
itu menyerupa i unsur "kcsatuan hidup" dalam ddinisinya, unsur cunlll/011 

customs, traditions, adalah unsur "adar-istiadat," da n unsur "kontinuira ." 
serta unsur commo11 attitudes and feelings (?( unity ada lah sama dcngan un ur 
"idcntitas bersama." Suatu tambahan dalam clc fi nis i Gillin aclalah unsur tile 
largest, yang "tcrbesar. " Konsep terscbut clapat d ite rapkan pacla konscp 
rnasyarakat sesuatu bangsa atau negara, scpcrti misalnya konscp masyarakat 
Indonesia, masyarakat Filipina, masyarakat Bclanda, masyarakat Amcrika, 
dan lain-lainnya. 

Sos iologi adalah studi ilmiah9 (sa intitik) tcntang pcril aku sosial 
manusia dan organisasi, asa l-usulnya, lcmbaga, clan pcmbinaan. Sosiolog i 
adalah ilmu sosial, yang mcmakai bcrmacam mctoclc pcnye lidi kan empiris 
dan anali sis kritis. untuk mcnambah pengctahuan tcntang kegiatan sosial 

4 1lmiah yang dimaksud dalam llllisan ini adalah bcrda~arkan langkah-l angkah k.:ilmuan 
yang digunakan dalam semua disiplin ilmu. Di antara langkah-langkah iw adalah: latar 
bclakang. rumusan masalah. hipotesis. tcori yang digunakan. mctodc kaj ian. tujuan. analis is 
atau pembahasan. hasil. ke impulan. dan aspck-asp.:k ~.:j.:ni~ . 
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manusia.Scbahagia n sosiolog biasanya menyalakan ba hwa tujuan sosiolog i 
ada lah un tuk mcngadakan penelitian, yang dapal diterapkan secara la ngsung 
untuk kebijakan sosial dan kescjahteraan tunal manusia. Di s is i lain. 
sebahagian sos io lug tctap memfokuskan pc rhatian tcruta ma kepada 
memperbaiki pcmahaman tcoretis mcngenai proses sosia l. Subjek kaj ian 
bcrkisar pada pcringkat mikro dari setiap instans i dan interaks i. kc pe ri ngkal 
makro dari sislcm dan struktur sosia l. 

Sosiologi lradi ional memfokuskan pada slratifikasi dan mobi litas crta 
kelas sosia l. agama. budaya. hu kum, scku lcri sasi. dan penyimpangan. Pada 
dasarnya.scgala aspck kegiatan manusia dipcngaruhi oleh interaks i antara 
lembaga individual dan struktur sosiai.Sosio logi secara perlahan-lahan 
mcmperluas fokus ke studi berikutnya, scpcrt i lcmbaga medis, kesehatan, 
pidana, militcr, intem ct, dan pe ran kcgiatan sosial, dalam 
rangkapcngcmbangan pengetahuan ilmiah. 

Bermacam-maca m metode ilmiah sos ia l j uga dikembangkan di dalam 
sosiologi. Pcnc lili sos ia l mengguna kan mctodc kua litati f dan kuantitati f. 
Juga digunakan pendekatan hermeneutik. inlc rpretati f, dan fi losofis. 
Beberapa dasawa rsa tcrakhi r terlihat muncu lnya pemutakhiran pcndekalan 
matematis. ana lit is . dan tekni k ketal kom putasi . seperti analis is j aringan 
sosial dan agcn bcrbas is pcmodelan di dalam ilmu ini . 

Dalam pcnul isa n buku ini. ilmu sos iologi digunakan unmk menganalis is 
Amir Hamzah dan pergaulan sos ia lnya. Di anta ranya adalah bagaima na 
masa kccil ia bcrintcraksi sosial dengan kc luarga. tcman , kerabatnya yang 
bangsawa n. Bcgitu pul a latar belakang sos ia l yang menyebabkan ia ticlak 
menggunaka n gclar kcbangsawanannya ya itu Tcngku. Bcgitu pula interaks i 
sosialnya semasa sekola h di Solo. Seterusnya hubungan sos ial de ngan kaum 
pergerakan mc nuj u Indonesia merdcka. Ia pun dimata-mata i o lch dinas 
inte lcjen Bc landa. Bagaimana pul a intcraks inya dcngan rakyat dan pihak 
Kcsultanan Langkat. ketika ia menjadi as istcn residen (bupati) Langkat 
scbagai wak il Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mcngelola 
Langkat. scrta Aspck-aspck sosiologis scj cnis. 

Pada pri nsipnya. antropologi ialah ilmu pcngctahuan yang mempclajari 
manusia dan buclaya yang dihasi lkan ole h manusia tersebut. Antropologi 
budaya mcmbantu kita memahatTti bcrbagai adat dan tingka h laku yang 
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dianut olch masyarakat yang bcrbcda.Di lnggris, bidang antropologi budaya 
awalnya discbut scbagai antropologi sos iai.B idang ini bcrkaitan dcngan 
kajian budaya yang bcrhubungan dcngan struktur sosial. agama. poli tik. dan 
berbagai faktor lainnya. Ruang lingk up bidang antropologi sangat luas. 
Bcrbagui pcrubahan yang tct:jadi eli dalam masyarakat akan tcrccrmin dalam 
adat. tingkah laku (pril aku). dan bahasa. Bcrbagai pcrubuhan ini sccm·a 
bet--ama-sama mengungkapkan gambaran terhadapbudaya masyarakat 
tertcntu . yang di ·ebut sebagai budaya. 

Antropologi budaya adalah cabang antropologi yang mcmpclajari 
, ·ariasi budaya manusia.Antropologi budaya mempclajari l~tkta tcntang 
pcngaruh politi k. ekonomi. dan faktor-faktor lai n. dari budaya lokal yang 
tcrdapm di suant daerah tcrtcntu. Para ilmuwan yang bekct:ja di bidang ini. 
dikcnal scbagai antropo log buduya.Fakta dan data budaya biasanya diperolch 
mclalui bcrbagai mctode scpcrti survc i, wawancara, obscrvasi. pcrekaman 
data , pcngamatan terlibat (partisipa111 ohsener). pendckatan cmik dan etik. 
dan lainnya. 

Dalam sejarah il mu pcngctuhuan. pcnclitian di bidang amropologi 
budaya dimulai pada abaci kc-19.A ntropologi budaya mu lai bcrkembang 
dcngan bantuan upaya yang dilakukan olch ilmu,,·an antropologi Edward 
T) lor . .f.G Frazen. dan Edward Tylor. 1creka mcnggunakan bahan-bahan 
ctnogralis yang dikumpulkan olch para pedagang. penjclajah. dan misionari 
untuk tujuan refcrensi. Dcngun dcmikian. antropologi buclaya adalah cabang 
ilmu untropologi yang khusus mcmpclajari bcrbagai variasi budaya manusia. 

Dalam rangka pcnu lisan buku tcntang Amir ll amzah ini . ilmu 
antropologi budaya digunakan unruk mcnganal isis Ia tar bclakang budaya 
Amir Hamzah. Scpetti kira kctahui bahwa Amir Hamzah berlawr belakang 
budaya Mclayu (khususnya Kcsultanan Langkat Sumatcra Timur). Budaya 
Mclayu ini mcmiliki konscp adat bcrsend ikan syarak dan sya rak bcrscndikan 
ki tabullah. Attinya adat atau budaya y lelayu menyatu dcngan Is lam. 
Mcmahami karya-katya sastra Amir Hamzah haruslah ditinjau dari latar 
bclakang budaya Melayu ini. Da lam budaya Melayu Langkm juga terdapat 
bcrbagai genre sastra scpcn i: pantun. talibun. syair. dcdcng. munajat. 
dendang Siti Fatimah. sya ir. gurindam. nazam. dan lain-lainnya. Amir 
Ham7ah da lam karya-karya sastranya mcngacu kepada puisi tradisi Melayu 
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ini di amping mclakukan krcativitas zamannya. yang bcrupa paduan dcngan 
budaya global saat itu. Unsur-unsur ini diolahnya menjadi paduan yang 
cksotik. lni sesuai dcngan araban adat Melayu, yaitu tidak mcnolak bahkan 
menjadi bahagian dari pcrubahan zaman. Sepert i pcpatah Melayu 
mcngatakan: .. Sekali air hall. sekali tepian beruhah." Sclain itu budaya 
Mclayu menghendak i kcmampuan menyiasat (intiqat ) bcrbagai budaya. 
untuk kemajuan tamadtllt Mclayu itu sendi ri. lnilah tujuan d igunakannya 
ilmu antropologi budaya da lam konteks pcnulisan buku ini. 

Kcmudian kita lanjut kcpada pcmahaman sek ilas tcntang ilm u sastra. 
dalam kontcks mcngctahui karya-karya sastra Am ir l lamLah. Sccara 
mendasar. ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari teks-tcks sa tra secm·a 
sistematis sesuai dcngan rungs inya eli dalam masyarakat. reran utama ilmu 
sastra adalah mcncl it i dan mcrumu ·kan sastra (sifat -sifat atau ciri-ciri khas 
kesa traan dan rung i sastra dalam masyarakat) sccara umum dan sistcmati . 
Di s i i lain. reori sa Ira mcrumuskan kaidah-kaidah dan kon vcnsi-konvensi 
kesu asrraan secara umum. Fungsi ilmu sastra adalah mcmbantu ilmuwan 
atau pcngkaji saslra. untuk mcmahami dan mcngert i tcks sastra secant lcbih 
baik. 

Sccm·a umum apa ya ng dipclajari di dalam ilmu sastra it u biasanya 
me liputi teori sastra, kriti k sastra, dan scjarah sastra. Kcti ga ruang lingkup 
ilmu sastra ini sa ling tcrkai l dalam kontcks pengkajian karya sastra. Dalam 
scjarah perkcmbangan ilmu saslra. pernah suatu saat muncul tcori yang 
mcmisahkan an1m·a kc1iga ruang lingkup ilmu tcrsebut. Khususnya bagi 
pcndukung scjarah saslra. dikatakan bahwa pengkajian scjarah saslra bcrsifat 
objeklif sedangkan kri1ik sas1ra bcrsifa1 subj ektif. Di sisi lain. pcngkajian 
scjarah sastra menggunakan pcndckatan kescwaktuan. scjarah a Ira hanya 
dapat didckati dcngan pcn ilaian a1au kriteria yang ada pada zaman itu. 
Bahkan dikatakan lidak lcrclapal kcsinambungan karya sastra sualu pcrioclc 
dengan peri ode bcri ku1nya, karen a karya tersebutmewak iIi mas a tcrtenlu 
saja. Mcskipun tcori ini mcndapat kritikan yang cukup kuat dari para 
leorctikus scjarah saslra. namu n pcndekatan ini scmpat bcrkcmbang di 
Jerman. lnggris, dan Amcrika Scrikal. Walaupun begilu,clalam praktik nya, 
ketika seseorang mclakukan pengkajian karya sastra, kctiga-tiga ruang 
lingkupi lmu terscbul saling tcrkait. 
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Dalam rangka pcnulisan buku ini. ilmu sastra digunakan untuk 
mengkaj i sastra yang dihasilkan o leh Amir Hamzah. Dalam sejarah kmya 
sastra Amir Hamzah ini adalah sebagai berikut. Amir Han1Zah telah 
menghasil kan 50 sajak asli, 77 sajak tctjcmahan, I R prosa !iris asli. I prosa 
liris tcrjcmahan, setta 13 prosa as li, dan I prosa tctj emahan. Secara 
kcseluruhan ada sckitar 160 karya Amir Han1Zah yang berhasil di catat. 
Karya-karya tcrsebut terkumpul dalam kumpulan sajak Buah Rindu. Nyanyi 
Sunyi. Setanggi Timur, dan tetjemah Baglunm l Gita. Melaui karya-katy a 
sastra ini. Amir llamzah menegaskaneksistcnsi diri dan katyanya scbaga i 
penyair hcbat. bahkan dianugerahi gelaran Raja Pcnyair Pujangga Baru oleh 
H.B. Jassin (kritikus sastra tcrnama Indonesia) yang melakukan lompatan 
pcmik iran jauh kc dcpan. 

Bagan 1.2: 
Kajian Multidisiplin tcrhadap Amir Hamzah sebagai 

Pahlawan asional dan Dunia Mclayu 
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1.3 Pentingnya Kajian 
Kaj ian tcrhadap Amir Hamzah dengan pendckatan multidisiplin ilmu 

yang berfoku kcpada gagasan. pl:rj uangan. dan karya-karyanya akan dapat 
melihat sosok Amir Hamzah secant lebih hol istik. meyeluruh . integral. dan 
mendalam. Kaj ian ini penting di lihat dari sosok Amir Han1Zah yang 
mewariskan nilai-nilai pet:juangan yang abad i. yn ng memi lik i gagasan 
dcngan lompatan jauh ke dcpan. 
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Selain in1. kajian ini pcnting dalam rangka mcngungkap secm·a tcrus
mcneru nil ai-nilai kcpahlawanan ~cmua pahla\\an kira. di scti ap masa . 
Bagaimanapun dalam hiclup ini . kita pcrlu tcrus be1juang mengarahkan 
bangsa ini ke arah masyarakat madani yaiw maysrakat adil dan makmur di 
ba\\ ah bimbungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal 1111 pula yang 
dipe1juangkan olch Amir ll amzah pada :-.cpanjang kehidupannya. 

Gagasan besar J\ mir l lamzah adal ah mcmbcrikan nilai-nilai inregrasi 
kcpada bangsa ini. Terutama yang tcrcksprcsi di dalam Sumpah Pcmuda 
ya illl berbangsa satu. bcrtanah air satu, dan bcrbahasa satu yai tu bahasa 
Indonesia. Melalui bahasa Indonesia kita dapat bcrkomunikasi antar semua 
warga Indonesia. kapan dnn di mana pun mcrcka bcrada. 

Kajian ini pen ting dilihal clari sud ut pcnccrahan pcmikiran kcpada kita 
~cmua. Bahwa Amir Hamzah mcmbcrikan pcmikiran-pcmikiran ) ang 
bcrsumber dari jat idiri scndiri. tidak mcsti hanyut dalam pemikiran
pemikiran dunia yang sedang bcrkcmbang dan mcnerpa semua bangsa di 
dunia. Bah\\'a dengan latar bclakang budnya yang kuat. mudah-mudahan 
:-.cseorang atau sekciompok orang akun dapat mcrcspon gejala perubahan dan 
pcrkembangan zaman dengan ari r dan bijaksana. 

Kajian ini juga pcnting untuk mcmbcrikan polarisasi kcpada kira bah,,·a 
krcati\ ita mcngolah berbagai budaya untuk mcmpcrkuar kebudayaan kita 
scndiri . adal ah dipcrlukan dalam kontcks globa lisasi. Identitas kcbangsaan 
dan kcsukuan kita akan kuat apabila sccara bijaksana kita dapat memilih. 
mcmi lah. dan mcngolah kebudayaan sduruh dunia da lam kcpentingan utama 
untuk mcngabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. dan mcnjadi rahmat 
kcpada cluruh alam. 

Dari sosok seorang Amir llamzah kita dapat belajar banyak tcntang 
tradisi. kreasi. modcrnisasi. dan polarisasi budaya. Dari bel iau kita juga bisa 
banyak bclajar tcntang pcnyatuan unsur-u nsur yang dipandang bcrlawanan 
scpcrti Timur dan Barat. tradisi dan modcrni~asi. Islam dan budaya asli. 
romantisisme dan sufi. manusiawi dan llahi. dan lain-lainnya menjad i sincrgi 
dan saling memperkukuh. 

Apa yang dipc1juangkan Amir I Ian17ah adalah pc1juangan abadi sctiap 
anak bangsa ini. Artinya beliau mcmpc1j uangkan budaya yang di ridhai 
Tuhan. yang selalu be1jalan pnda arah yang :.cmc tinya. Selain im temyata 
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pe1juangan mdalui .. mala pena remyata juga dahsyat di samping 
pc1juangan mclalui scnjala . Ki ta pun sampai sckarang dan sctcrusnya. akan 
terus bc1juang mel a wan ··pcnjajahan .. baik yang si l'atnya mcnjajah secara 
fisik. ekonomis. pcmikiran. ampai mcnjajah ruh kita ma ing-masing. In i 
pcrlu tcrus dilawan . Dcmikian pc1juangan yang dibual dan di isya ratkan oleh 
Amir llamzah. 
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BAB II 

GAGASAN-GAGASAN 
AMIRHAMZAH 

2.1 Pengenalan 
Pe1juangan Amir Hamzah. baik semasa pcndid ikan dan pcrgerakan 

di pulau Jawa. atau ketika kcmbali kc S umatcra. dapa t d itcl usuri melalui 
gagasan-gagasan (ide) perjuanga nnya. Gagasan inilah yang 
mengarahkan scmua aktivitas perjuangannya. Gagasan tersebut dapat 
dil ihat mela lui karya-karya sastranya. pergcraka n polit iknya. dan scmua 
aktivitas yang di lak ukannya. 

Gagasan-gaga an Amir Hamzah ini mc ncakup hal-hal sebagai 
beri kut. Yang pertama adalah gagasan tentang pembcnw kan Indonesia 
merdcka. Kedua da lam menuju dan mcng is i Indonesia merdcka 
tcrscbut, te ntu saj a penting mencari da n me ncntukan integrasi . Da lam 
ha l ini A mir Hamzah mempelopori gagasan ba hasa pcrsatuan adalah 
bahasa Indonesia. Di c rta i dengan tanah a ir dan bangsa yang satu yailll 
bangsa Indones ia . Ketiga. dalam kebudayaan. gagasan A mir Han12ah 
juga tampak dalam cara bagaimana mernbentuk kcbudayaan lndone ia 
yang baru.lni tampak dari katya-karya sa tra bcl ia u yang sckaligusjuga 
sebagai Rc!ja Pe11yair Pt!jangga Bant. Di ini tampak bah\\'a gaga an 
bc li au dalam kcbudayaan adalah ya ng utama mengakar pada 
kebudayaan cnd iri, yang di dalamnya mcrupakan akulturas i dari sem ua 
kebudayaan-kcbudayaan yang ada di N usanta ra . Kemudian sebaga i 
faktor me mpcrkaya budaya Indonesia adalah mc ngambi l da n mengelo la 
sccara kreati l' kc budayaan Timw- (Orienta l), baru la h kebudayaan B arat. 
Yang keempat gagasan integrasi sosial yang ditampakannya scbagai 
pemimpin po litik (asisten rcsiden) dan juga pcjabat Kesul tanan 
Langkat. 

Sebelu m mcngenal berbagai gagasan pc radaban yang dapar dibaca 
dari seorang tokoh Arnir Hamzah ini. maka yang pcrlu kita lihar ada lah 
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bagaimana kondisi sosial dan budaya ketika ia hidup. dan apa yang 
menjadi tuntutan zaman saat itu. Yang utama adalah cita-cita yang 
begiru kuatnya di kalangan anak bang ·a ini unruk menuju Indonesia 
merdeka, dalam arti an bebas dari segala penindasan dan penjajahan dari 
kaum kolonialisme. 

Dalam rangka rneneapai Indonesia mcrdeka tersebut. tcntu 
dipcrlukan persatuan dan kcsatuan atau intcgrasi di kalangan 
rnasyarakat Indonesia yang beraneka ragam budaya, bahasa. dan 
kelompok ctnik, namun dij iwai scmangat ingin bersatu dalarn ncgara 
bangsa, setelah ratusan tahun dijajah olch para kclompok kolonialismc. 
Dalam siruasi yang sedemikian rupa tentu acuannya adalah 
nasionalisme yaitu faham kebangsaan yang dieita-citakan ber ama. 
Faham ini akan mcmuncu lkan tanah air. bangsa. dan berbagai pcrekat 
kebang aan lainnya. Da lam mcnuju Indonesia merdeka para 
budayawan. ilmuwan budaya. ahli bahasa. filolog. warta\\'an. arkcolog. 
dan lain-lainnya mewacanakan secara kritis apa itu kcbudayaan 
nasional. elepas Indonesia rnerdeka nantinya. 

2.2 Ke A rab Indonesia Merdeka 
Para pemimpin bangsa ini te lah faham bctul ak ibat dari 

ko lon ialisme, ya itu penj ajahan fi sik, psikis, dan terkungkung dari 
kcmajuan dan scmangat zaman. Memang pc1juangan untuk mcnuju 
Indonesia merdcka telah dimulai sejak penjajah menapakkan kakinya el i 
bumi nusantara ini . Umumnya petjuangan mereka adalah bcrs il~1 t 

kedaerahan (prov insiali s), sporadis. dan terbatas dari sisi tcknplogi 
kemil iteran . Berbagai petj uangan sepetti terjadi dalam perang Acch. 
perang yang d ipimpin Sis inga mangtaraja Xll. perang Padri eli Ranah 
Minang. perang di .Jawa yang dipelopori Pangeran Diponegoro. perang 
yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura. dan lain-lainnya adalah contoh 
dari petj uangan melalui perla\\·anan bersenjata yang sifatnya 
kedaerahan. Politik pecah belah (di1·ide er impera) yang dianut Belanda 
selama ini tampak an gat efekti f rneredam keinginan untuk be bas dari 
penganth Belanda. 
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Bcrdasarkan situasi ketcrpecahbclahan scpcni itu. maka ejak a\\·al 
abaci kcclua puluh muncu ll ah kcsadaran kcbangsaan para pemimpin 
bangsa ini. Mereka membenruk pcrhimpunan-pcrhimpunan politik 
untuk menyatukan visi dan misi pet:juangan mcnuju Indonesia mereka. 
Bcrbagai organisasi yang fahamnya kcbangsaan di antaranya adalah 
Budi nUtomo, Sarekat Islam, Partai as ional Indonesia. dan lain
lain nya. Di s isi lain, para pemuda pun tidak kctinggalan mcmbentuk 
scmangat pcrsatuan ini , yang didukung o lch para pcmuda yang 
tcrgabung cla lam organisasi-organisasi scpcrti Yong Sumatranen Bond. 
Yong Java. Yong Celebes. dan lain- lainnya. Tidak ketinggalan Amir 
ll am7ah scbagai seorang putra negcri ini yang lahir di Langkat 
Sumatcra Timur. dan kcmudian sekolah eli pulau Jawa. akti f dalam 
pcrgcrakan pcmuda. Ia bahkan menjadi pcmi mpin Pcmnuda lndone ia 
cabang Surakarta. la termasuk tokoh yang mcnonjol dalam organi . asi 
ini. yang mencoba mensinergikan dan mcnyatukan gerak langkah 
pctj uangan pemuda. 

2.3 Gagasa n Bangsa dan T ana h Air Indonesia 
Titik kulminasi gerakan pct:juangan mcnuju Indonesia merdeka ini 

tctjadi pacta pcristiwa Sumpah Pemuda, yang diikrarkan pacta tanggal 28 
Oktobcr 1928. Amir Hamzah da lam kontcks ini sangat berpcran aktif. 
bcrsama kawan-kawannya mencntukan bahasa persatuan kita nantinya 
adalah bahasa Indonesia. Sclain itu sccara cksplisit Sumpah Pemuda 
tcrdiri dari tiga kesatuan yang intcgra ti l", ya it u: (i) berbangsa satu 
bangsa lndonc. ia: (ii) bertanah air satu tanah air Indonesia: dan (iii ) 
bcrbahusa satu bahasa Indonesia. 

Ma a dicctuskannya Sumpah Pcmuda ini juga untuk pcrtama 
kalinya lagu ··Indonesia Raya·· ciptaan Wage Rudolf Supratman 
dikuman-dangkan. Dalam konteks scjarah petjuangan bangsa ini. 
konscp tcmang bahasa persatuan dan lagu kcbangsaan telah lahir dan 
cligagas sccara musyawarah da lam rcntang hampir dua dekadc sebelum 
Indonesia merdcka tahun 1945. Bahkan mcngcna i kcbudayaan nasional 
naminya juga tel ah dimusya\\·arahkan dan dipolemikkan pada 
dasawarsa 1930-an oleh para ilmuwan dan budayawan. 
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Selain itu. Arnir ll am7ah para pcmuda pergerakan kebangsaan ini 
mcmilih i tilah Indonesia u111uk tanah air dan bang a yang dicita
citakan merdeka naminya. Padahal ada juga isrilah-istilah cjcnis scpcni 
Hindia Belandt1. ,\'eclerlandsch-lndii!. .\'u ·anlara. dan lain-la innya. 
Pilihan rermino logi unruk ncgara yang mereka cita-ci takan mcrdcka 
nantinya itu, dcngan tcgas dinuk il olch Amir Han1Zah dalam sajaknya 
pada Buah Rindu berikut ini. 

K~ &awalvpadukcv I ndorze,J·icv Raycv 
K~ &awalv Zeb-u~ Ib-1-v-Raav 
K~ &awalv kaUSendarirDeu;t/ 

Adapun Amir Hamzah dan para pcmuda lainnya mcmilih isilah 
Indonesia untuk tana h air mcrdeka yang mereka rindukan. pasti lah 
memiliki makna-makna sosial dan budaya di dalam benak mcrcka. 

nruk itu. mari kita tclisik lcbih dahul u apa itu lndone. ia. dari kajian 
scjarah. mak.na. ·osial. dan budaya. 

2.3.1 Muncul dan Berkembangnya lstilah Indonesia 
lstilah Indonesia tclah dipili h olch para perancang dan pcnd iri 

negara ini dengan pcrtimbangan yang matang dan bcrproscs. lsti lah
istilah yang mem ili ki makna yang hampir sama dengan Indonesia 
adalah: Nusantara dan llindia Bclanda. 

lstilah nusantara berasal clari dua kata yaitu nusa yang artinya 
ada lah kepulauan atau pulau-pula. Kata pcmbentuk berikutnya adalah 
antara. yang maknanya ada lah bcrada dalam posisi yang satu dcngan 
yang lainnya. Dcngan dcrnikiannusantara dapat dimaknai scbagai pulau
pulau yang berada di antrara dua bcnua dan dua amudera. Kcdua bcnua 
itu adalah A ia dan Australia. kadang ccara geografi s disatukan 
menjadi Au rrala ia. Di lain sisi. kcdua amudera adal:ah arnudcra 
Fasili k (Lautan Teduh) dan Samudcra !! india (di era pcmcrintahan 
Sukarno di ·cbut am udcra lndonc ia). 

Selain isti lah Indonesia. dikenal pula istilah scjenis yang juga 
mcrujuk kcpada pcngcnian Indonesia. lstilah itu adalah ,Vusantam. 
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lstilah ini awa l kali dikemukakan oleh Patih Gadjah Mada. seorang 
panglima kerajaan Majapah it di abad ke- 12. ketika ia mengucapkan 
Sumpah Palapa. lstilah usantara ini mengandung makna kawasan 
pulau-pulau yang terletak di antara dua samudera dan dua benua. 
Berdasarkan sejarah, kawasan usantara pernah diperintah oleh dua 
kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sriwijayadan Majapahit. 

Selanj utnya apabila ki ta merujuk kepada sejarah, maka kata 
nusantara pettama kali digaungkan oleh Patih Gajah Mada dari 
Kerajaan Majapahit. Ia menggunakan isti lah nusantara iru dalam 
konteks Sumpah Palapa, yang diucapkannya scbaga i berikut. 

Sira Gajali .\!ada pep(//i/i am1111gkuhumi lllll ayun a11111k1i palapa. 
'ira Gajall .\ /ada: La1111111 111111'1/S kalall .\"u,an/ara ing,llll mmtkli palapa. 
lamun kalall ring Gun111. ring SC'rmn. Tmijungpura. ring Hartt. ring 
f'alumg. Domp11. ring Bali. Sull(/a. Palcmhang. Tumasik. samana ingsun 
amuk1i palapa. 

Bila dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia mempunyat 
arti pcrkiraan sebagai berik:ut. 

Bcliau. Gajah Matla scbagai pat ih Amangkubumi tidak ingin 
mclepaska n puasa. Gaj ah Mada bcrk:ua bahwa bi la tc lah menga lahkan 
(mcnguasa i) Nusantara, saya (bani akan ) mc lcpaskan puasa. bila rclah 
mcngalahkan Gurun, Scram. Tanjung Pura. llaru. Pahang. Dompu. Bali. 
Suntla. Palcmbang. Tumasik. dcmik ia nlah saya (ban i akan ) melepaskan 
puasa(Mangkutlimedja 1979:23). 

Pengertian nusantara tersebut dapat climaknai sebagai kawasan
kawasan yang mencakup pulau-pulau I ncloncsia sekarang. tetmasuk 
juga Semenanjung Malaya. dan Singapura (Tumasik) . Dari segi istilah 
mcmang tepat menggambarkan ,,·ilayah ini. namun tenru diwamai 
clengan motif Gajah Mada menggunakan istilah itu yang ··kurang bisa"' 
ditcrima> Patih Gajah Mada memiliki motif menguasai. yang memang 
lazim tctjadi di kala iru. namun kurang tepat j ika cl igunakan untuk ma a 
g lobalisasi sekarang ini. Namun untuk pcnyatuan geobudaya. istilah ini 
sering pula digunakan. Misalnya untuk Pesta Genclang usantara yang 
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secant tahunan disclenggarakan di Mclaka. Dalam kontcks Indonesia, 
untuk mcmperkuat dan menghayati kewiraan setiap warga negaranya 
elalu digunakan istilah wawa an usantara. 

elain itu isti lah Hindia Belanda (dalam bahasa Belanda 
.\ 'etllerlwulscll-lndie) dengan tegas pastilah tidak digunakan oleh para 
pcmuda pcrgerakan kemerdekaan. termasuk juga para ilrnuwan sosial 
dan budaya sendiri. lstilah ini bermakna scbaga i kawasan jajahan 
Bclanda (Netllerlandscll). lstilah ini sarat dengan makna penjajahan 
atau ko lonialisme, yang aat pergcrakan kernerdekaan tcrsebut sangat 
ditentang. Oleh karcna itu, para pejuang kemerdckaan ini berusaha 
menggantikan isti lah tersebut dengan isti lah indonesia, yang memiliki 
makna politi . budaya. dan sosial, dan berpihak kepada kcpen tingan dan 
pctjuangan kemerdekaan. Demikian pula yang dicita-citakan oleh 
eorang penya ir (budayawan) dari Sumatera ini yaitu /\mir llamzah. Ia 

rncmaknai Indonesia sebagai sebuah kesaruan politik dan budaya sekali 
gus. Di dalamnya terkandung ni lai-nilai perjuangan da lam rangka 
mcnuju Indonesia merdeka. 

Dalam realitasnya. kepulauan yang ada di usantara ini, scjak awal 
dihuni o lch bcrbagai kelompok etnik. dengan bahasa dan kebudayaan 
mcrcka masing-masing. Scbe lum lahirnya negara-negara bangsa (nation 
sflltes). di kawasan ini tclah muncul kcrajaan-kcrajaan yang bcsar atau 
kccil. baik dilihat dari kekuasaan atau wilayahnya. Yang paling besar 
dan mcnonjol adalah dua kcrajaan. yai tu Kerajaan (Mclayu)Sriwijaya 
dan Kcrajaan (Jawa)Majapahit. Sctelah Islam datang pun. sistem 
kcrajaan-kerajaan itu rerus bcrlanjur. yairu pemerintahan dalam sistem 
kcsultanan. Akhimya masyarakat yang demikian heterogen di 

usantara ini membcntuk ncgara-ncgara bangsa, yaitu Indonesia, 
Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Fil ipina. dan Thailand.Di 
antara ncgara-negara rumpun Mclayu di atas, sampai sckarang,yang 
pa li ng bcsar jumlah penduduk dan wi layahnya ada lah Indonesia. 
Da lam kontcks Asia Tenggara scndiri ra dan penutur bahasa Mclayu 
adalah yang tcrbesar jumlahnya di sam ping etnik-etnik lainnya. 

lndone ia adalah sebuah negara bangsa yang dibcntuk berdasarkan 
rcalitas kcbcragaman. baik itu agama. etnik. ras. maupun golongan. 
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Sejak awa l, pembentukan Indones ia Ielah dirinti s olch para pcndiri 
bangsa untuk mcnjadi sebuah ncgara yang plural (k ini discbut 
multiku ltural). namun diikat oleh berbagai persamaan. Kon cp hhinneka 
rungga! ika. wa lau bcrbeda tetap satu jua. ada lah yang dipandang pa ling 
sesuai untuk berdirinya negara Indonesia merdeka. Dalam scjarah 
perjuangan bangsa. umar Islam yang mayoritas. dengan bcrbc~ar hmi 
merelakan Piuga111 .Jakarra digantikan dcngan Pembukaan C/1(/ang
undang Dasar 1945. Indonesia bukan ncgara agama. tetapi ncgara yang 
seri ap umatnya wajib beragama. 

Secara h;1rliah, Indonesia berasal dari bahasa Yunan i Kuno. yai tu 
dari akar kata Indo yang artinya Hind ia dan nesos yang art inya pu lau
pulau . .lad i Indonesia maksudnya adalah pulau-pulau Hindia (jajahan 
Belanda dahu lu). Dalam sejarah ilmu pengcta huan sosial. pcnc ipw a\\'al 
istilah Indonesia adalah James Richardson Logan pada rabun I '50. 
keti ka ia mcnerb itkan jurnal yang benajukJoumal of 1he India 
. .J rchipelago and Eas1er11 rl s ia. di Pulau Pinang. Malaya. Jurnal ini 
rcrbit dari tah un I 84 7 sampai 1859. ela in bc liau. yang tcrcatat juga 
dalam scjarah , yang menggunakan istilah ini adalah seorang lnggris. 
yang. bernama Sir William Edward Maxwell tahun 1897. Max\\'cll 
ada l~h seorang pakar ilm u hukurn, pcgawai pamongpraja. dan scka li 
gus sekretari s jendral Straits Sen!entents. yang kemudian olch 
Pemcrintah lnggris diangkat sebagai Gubcrnu r Pantai Ema (Go/1(/kust). 
Ia mcmakai isti lah Indonesia da lam bukunya dcngan scbutan The 
Islands of Indonesia. 

Sclain itu. ilmu\\an yang paling mcmbuat populcr istilah lndone\ia 
di ka langan ilmu\\'an dunia.adalah Prof'. Adolf Basti an. seorang pakar 
etnologi (antropologi ) yang ternama. Dalam bukunya yang bertajuk 
Indonesian Order die lnse!n des Malayeschen Archipels ( 188-1- 18-19). ia 
menegaskan art i kcpulauan ini . Dalam tulisan ini. Bastian mcnyata kan 
bahwa kepulauan Indonesia meliputi suatu daerah yang san gat luas-
rennasuk di dalamnya Madagaskar eli Barat. sampai Formo a di T imur. 
Nusantara ada lah pusatnya. Kesclu ruhan wilayah rerscbut adalah 
sebagai satu kcsat uan \\·i iayah budaya. Pcngcrtian istil ah Indonesia ini 
juga digunakan olch William Marsden ( 1754- 1836). corang gem!.Helijk 
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secretaris Bengkulen. Di samping itu, Gubcrnur Jendcral Jawa di zaman 
pendudukan lnggris ( 18 11- 18 16), Sir Stanford Raffles ( 178 1- 1826) 
dalam bukunya yang bertajuk The Histo1:1' of Java, menyebutkan juga 
istilah Indonesia, dengan pcngertian yang sama. Kesatuan kepulauan 
dan lautnya itu disebut dan dijelaskan secm·a rinci pul a oleh John 
Crawfurd ( 1783- 1868), seorang pembantu Raffles. 

Pada awalnya, istilah Indonesia hanya digunakan sebagai istilah 
ilmu pengetahuan saja. Namun. ketika pergerakan nasional muncul di 
sini , nama tersebut digunakan secara resmi oleh para pemuda Indones ia 
untuk mengganti istil ah Nederlandsch-lndie. Organisasi yang pcrtama 
kali memakai istilah Indonesia adalah Perhimpunan Indonesia. yai tu 
satu perkumpulan mahasis·wa di egeri Belanda. 

Pada masa penj ajahan Belanda, para tokoh nasional kita telah 
mencoba mengganti isti lah Nederlandsch-lndie dengan isti lah 
Indonesia. Juga mencoba menukar istilah lnboorling. ln/ander.da n 
lnheemsche. dengan lndonesier. amun demikian. pemerintah Hindia 
Belanda tetap kukuh dengan pendiriannya. dengan alasan yuridis, yaitu 
dalam sistem hukum Belanda istilah tadi te lah digunakan te rl cbih 
dahulu, istilah Indonesia baru datang kemudian. Na mun setelah 
Undang-undang Dasar Belanda diubah, scjak 20 September 1940. 
istilah Nederlanclsch-lndie diubah menjadi lndonesie. 

Secara historis. masyarakat Indonesia mengalami sejarah yang 
hampir sama. Dimulai dari ma a animismc dan dinamismc sampai abad 
pertama Masehi . Dilanjutkan masa Hindu dan Budha dari abad pertama 
sampai ketiga bel as. Selanjutnya I slam datang secara masi r sejak a bad 
ketiga belas, dan kontinuitasnya te1jad i sampai sekarang ini . Sementara 
pengaruh Eropa sudah masuk sejak dasawarsa kcdua abad kcenam 
belas. Penj ajahan Belanda sc lama tiga sctcngah abad dan Jepang sclama 
tiga setengah tahun, menciptakan polarisasi masyarakat usantra 
membentuk 1 egara Kesatuan Republik Indonesia ( KR I). Kemudian 
merdeka tahun 1945. Dalam era kemerdekaan ini . bangsa lndone ia 
melalui masa Orde Lama. Orde Baru, dan Era Refonnasi, dcngan 
penonjolan paradigmanya masing-masing. Orde Lama dengan 
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ideolog inya, Ordc Baru dcngan ekonominya, dan Era Refomasi dengan 
dcmokratisas inya. 

Kini bangsa Indonesia dihadapkan dengan globalisasi . yaitu proses 
sosiobudaya dalam tingkatan global. yang memandang manusia berada 
dalam satu kampung clunia (globa!l' i!lage). Dalam keadaan sedemikian 
rupa. berbagai dampak pos iti r maupun negati f akan datang dan 
menggerus semua bangsa atau kelompok manusia di dunia. Dalam 
rangka mengisi dan menghadapi proses globa lisasi. serta untuk mengisi 
kemerdekaan clan pembangunan, diperl ukan penguatan karakter bangsa 
Indonesia, yang heterogcn. 

Pe1jalanan bangsa Indonesia yang demikian ini. sebenarnya tidak 
dapat di lepaskan dari pe1juangan para pemimpin-pemimpinnya. 
termasuk di bidang kebudayaan ada lah Am ir Han1Zah. Beliau 
··membaca" fenomena yang ada dalam konteks memerdekakan 
bangsanya ini . Ia bersama kawan-kawan pe1juangannya juga memil ih 
Indonesia untu k negeri yang di cita-ci takannya merdeka nanti. Bahkan 
Amir Han1Zah j uga menggunakan isti lah bahasa Jndonesia. untuk tuj uan 
tersebut. Ia tidak memilih bahasa Melayu atau bahasa Sumatera. untuk 
bahasa persatuan ini . Ia juga sangat mcnghargai sikap para budayawaan 
Jawa yang sepakat rnenggunakan bahasa Indonesia (yang berakar dari 
bahasa Melayu) untuk bahasa persatuan nasiona l. Meskipun dalam 
realitas di usantara in i, pcnutur bahasa ibu terbesar ada lah masyarakat 
Jawa. 

2.3.2 Aneka Agama, Budaya, dan Blzinneka Ttmggallka 
Amir Hamzah menyadari bahwa yang di namakan mereka sebagai 

Indonesia itu. adalah masyarakat yang tcrdiri dari aneka agama. budaya. 
clan memilik i fil sa fat hi dup bhinneka runggal ika. yang art inya adalah 
biar berbeda-bcda tetapi tetap satu juga. Keadaan yang sepe11i ini dalam 
pandangan Amir Han1Zah dapat menjadi daya dorong perkembangan 
pcradaban masyarakatnya. Dalam kontcks latar belakang budaya 
Mclayu sendiri . aneka ragam dalam ke lompok etnik Melayu j uga telah 
mengadopsi konsep keanekaragaman terscbut. Melayu adalah kumpulan 
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manusia yang menyatukan diri dalam kebudayaan dan agama Islam. 
Jadi konsep ini relevan juga diterapkan dalam konteks Indonesia. 

Seperti diketahui bahwa karakter bangsa Indonesia sangat 
didukung oleh eksistensinya yang beragam, dalam konscpsi 
multikulturai.Gagasan tentang multikultural yang dikembangkan di 
dunia sains sosial, baru muncu l di dekade 1970-an. Agama dan budaya, 
dan dalam way of life nasional , yaitu konsep bhinneka tunggal ika, yang 
ada di Indonesia sendiri sudah sangat mendukung bagaimana menerima, 
menghargai, menghonnati , dan melakukan toleransi kepada orang yang 
lai n dari di1·i kita, dalam rangka menuju cita-ci ta bersama dalam sebuah 
negara bangsa. 

Dalam rangka menerima orang lain yang berbeda , baik itu agama, 
suku, atau ras, masing-masing agama juga telah menganjurkannya. 
Sebagai contob, agama Islam mengajarkan bahwa pada dasarnya 
manusia di dunia ini terdiri dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku, dan 
berbangsa-bangsa. Untuk saling kenai mengenal sesamanya. Semuanya 
sama di depan Tuhan. Yang paling mulia di isi Allah adalah mereka 
yang bertakwa. Ukuran takwa ini juga Allah langsung yang menilainya, 
bukan manusia. Kon sep menghargai perbedaan manusia ini, dalam 
ajaran Islam tercem1in dalam AI-Qur'an, surat Hujurat ayat 13, seperti 
berikut. 

Artinya: ··Hai manusia. sesungguhnya Kami m.:nciptakan kamu dari scorang 
laki-lak.i dan seorang perempuan dan menjadil..an kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mcngenal. Scsungguhnya 
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orang yang paling mul ia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
takwa di antara kamu. Scsungguhnya Allah Maha Mengc:tahui lagi Maha 
Mengcnal ... 

Secara teologis dan sosioreligius, Is lam tidak memaksa manusia 
mana pun di muka bumi ini untuk masuk Islam (mualaf). [slam 
menghargai orang menganut agama atau reli gi apapun. Bahkan kctika 
Islam ditawari untuk bcribadah di tempal ibadah agama bukan Is lam 
dan mesjid secara bersama-sama dan bergantian. maka muncul ajaran 
Allah, bahwa dalam ibadah tidak mungkin disatukan a tau 
dicampuradukkan perbedaan teologis dan tata cara ibadahnya antara 
agama Islam dengan agama lainnya. lni tercermin dalam AI-Qur'an. 
surat AI-Kafirun, ayat 6 sebagai beri kut. 

Aninya: "Untukmu agamamu. dan unrukkulah. agamakl! ... 

Nabi Muhammad send iri sejak awa l telah mendi sa in masyarakat 
mult ikultur melalui Piagam Madina. Dalam konsepnya. abi 
Muhammad ingin menciptakan masyarakat yang terdiri dati berbaga i 
agama, yai tu Islam. Kristen, Yahudi dan lainnya (Majus i dan Musyriki n 
Arab) dalam sebuah negara, yang diperintah langsung oleh Tabi. Jauh 
sebe lum munculnya Perserikatan Bangsa-bangsa dengan Deklarasi Hak 
Azasi Manusia. Nabi Muhammad relah mengkonsepkan dan 
melakukannya. 

Dalam teologi Kristen pula, penghargaan dan menghom1ati orang 
yang berbeda agama juga diajarkan oleh agama ini.Ajaran tentang 
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menghormati pcrbcdaan ini dikonsepkan dalam inkulwrasi. yaitu 
sebuah istilah yang digunakan di dalam paham Kristiani, terutama 
dalam Gereja Katolik Roma, yang merujuk pada adaptasi dari ajaran
ajaran Gercja pada saat diajukan kepada kcbudayaan-kebudayaan non
Kristiani , dan untuk mempengaruhi kebudayaan-kcbudayaan tersebut 
pada evo lusi ajaran-ajaran Gereja. 

Selain agama yang telah bcrabad-abad mengajarkan 
multikulturalis-mc, budaya-budaya yang ada di usantara juga 
mengajarkannya. Scbagai contoh, orang Acch bukanlah satu entitas 
monokultur tetapi mcreka terdiri dari berbaga i suku. Di antara suku
suku yang ada di Aceh adalah: (1) Aceh Rayeuk mcmiliki wilayah 
budaya di Utara Acch. dengan pusatnya di Banda 1\ceh atau Kutaraja, 
(2) etnik Alas bcrdiam di Kabupatcn Acch Tenggara dan 
sekitarnya, (3) etnik Gayo mendiami Kabupatcn Aceh Ten gab dan 
sckitamya, (4) ctnik Kluet mendiami Kabupalen Aceh Selatan dan 
sekitarnya, (5) ctn ik Aneuk Jamee mendiami Kabupaten Aceh Barat 
dan sekitarnya, (6) ctnik Semeulue mcndiami Kabupaten Aceh 
Utara dan Kepulauan Semeulue dan sckitarnya, serta (7) etnik 
Tamiang mendiami Kabupaten Aceh Timur dan sekitamya. Etnik 
Tamiang ccara budaya mempergunakan bebcrapa unsur kebudayaan 
yang sama dcngan etnik Melayu Sumatera Utara. dan bahasa mereka 
adalah bahasa Melayu. Keadaan multikultur ini secara etnik ini. 
diwujudkan juga dalam kesenian mereka. Katakanl ah kesenian saman 
awalnya ada di Alas dan Gayo, keseni an ula-ula lembing ada di 
Tamiang. Da lam proses interaksi , akhirnya semua kesenian yang 
beridentitaskan suku-suku di Aceh ini dipandang sebagai milik 
bersama. 

Di Sumatcra Utara, hal yang sama juga tc1jadi. Antara orang yang 
di sebut Batak itu scndiri, bukanlah masyarakat yang homogen . Mereka 
terdiri dari sub-sub etnik, yang berbeda kebudayaan dan bahasanya. Di 
antaranya ada lah suku Karo, Pakpak-Dairi, Batak Toba, Simalungun. 
dan Mandaili ng-Angkola. Mereka memiliki kcscnian yang berbeda
beda. Bahkan bahasa pun misalnya aotara Karo dengan Batak Toba juga 
berbeda. amun dcmikian ada pula persamaan di antara mereka yaitu 
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tiga struktur sosial masyarakat yang dilihat dari ket uruna n dari pihak 
ayah (patria lineal) dan hubungan perkawinan. Kesemua suku tersebut 
mendasarkan pengelompokan manusia berdasarkan tiga komposisi, 
yaitu yang pertama saudara satu klen dari pihak ayah yang disebut 
dongan sabutuha di Batak Toba, kahanggi di Manda iling, dengan 
sibeltek d i Pakpak-Da iri . Yang kedua adalah pihak pemberi isteri, yang 
disebut hula-hula di Toba, mora di Manda iling, kalimhubu di Karo. 
Yang ketiga adalah pihak penerima isteri yang disebut cmak boru. atau 
bol"ll. Masyarakat yang disebut Batak ini juga telah secara a lamiah 
menerapkan konsep multiku ltural. 

Masyarakat Minangkabau. yang kita anggap homogen pun. 
sebenamya mem il iki konsep-konsep mult ikulturalismenya sendiri. 
Secara wi layah budaya, orang Minangkabau terdiri dari t iga kawasan. 
yaitu darek. pasisie, dan ran/cw. Darek berada di kawasan Pegunungan 
Bukit Barisan de ngan pusatnya di Parahyangan Padang panjang. Wilayah 
pasisie adala h seputa r pantai barat Minangkabau. Yang ketiga adalah 
w il ayah rantau yang tcrdiri da ri kawasan seperti Riau, Deli. Jambi, 
Bangka-Belitung, sampai Negeri Sembilan Malaysia. Mereka juga 
mengenal suku-suku yang ditarik dari garis keturunan ibu (matril ineal). 
Suku-suku itu antara lain : Pi li ang, Koto, Sikumbang, Bodi, Chan iago, 
Sijambak. Malayu, dan Mandahiling. S is tem pcmerintahan 
tradisionalnya juga ada dua. yaitu sistem katamanggungan dan siste m 
daluk pe1pa1ih nan sabcllang. Dalam sejarah pun mereka memiliki 
hubungan dengan kcrajaan di Jawa. yakni dengan diki rimnya Dara 
Petak dan Dara Jingga, yang mencerminkan sejak a'vval budaya 
Minangkabau telah mengakui keberagaman (multikultur) sosiobudaya. 

Bhinneka fungal ika scnd iri adalah konsep kebangsaan Indonesia, 
yang didasari secara realitasnya Indonesia itu adalah multiku ltur. 
Terd iri dari berbaga i suku bangsa, agama dan s is te m religi yang 
berbeda. Ras yang menghuni lndonesia juga bermaca m-macam. 
Apalagi kebudayaan etni k atau kebudayaan pcndatang munc ul di 
kawasan ini. Bagi bangsa Indones ia , perbedaan itu ada lah ra hmat dari 
Tuhan Yang Maha Kuasa. Perbedaan adalah mozaik atau za1mud di 
Khatulistiwa. Perbedaan rnembuat pribadi bang sa Indonesia semakin 

39 



dewasa dan matang. Perbedaan yang dapat menimbulkan konn ik, 
semestinya dimanaje-meni menjadi pemicu in tcgras i dalarn pcrbedaan. 

Di sisi lain, selain dari perbedaan-perbedaan yang ada. scmcstinya 
setiap warga ncgara Indonesia juga paham bahwa di antat·a mereka ada 
persamaan-persamaan--baik itu agama, ras. atau budaya. Scbagai 
contoh. Indonesia terdiri dari berbagai agama. Di antara agama-agama 
yang berbeda ini terdapat bcrbagai kcsamaan. Agama Islam, Katoli k, 
dan Protcstan berasal dari induk agama Ibrahim, dengan pusat 
persebaran awal di Timur Tengah. Sehingga scbcnarnya tidak ada 
alasan untuk saling menghujat, menghina. atau sampai bcrpcrang, 
meneteskan darah ke bumi pertiwi. An tara Is lam, II indu. dan Budha 
juga mcmiliki hubungan genealogis. terutama di awal perkcmbangan 
Islam di Jawa. Orang yang beragama Islam saat itu, kcluarganya ada 
yang beragama Budha atau Hindu. lni pun tcrus bcrlanjut sampai 
sekarang. Islam yang mayoritas menjadi rahmat kepada semua 
penganut agama sesuai dengan ajaran Islam. 

Selain itu, persamaan lainnya adalah bahwa bangsa Indonesia ini 
dalam tataran yang general. terdiri dari ra lelayu Tua. Melayu Muda. 
dan Melanesia. dan pendatang. Ras ini sebenarnya dapat menjadi unsur 
pemer atu mereka. Bahwa kawasan kebudayaan (atau bahasa) Melayu
Polinesia pada prinsipnya memilik i kesamaan kultural. Sama halnya 
masyarakat Semit dan Arab di Timur Tengah. Jadi selain multiku ltur. di 
dalamnya juga terkandung persamaan kultu r. tctapi ki ta tidak lah 
menga nut monokultur. seperti yang diterapkan dan dianut bebcrapa 
negara di dunia in i. 

Yang penting dipahami adalah bahwa di antara perbedaan ada 
faktor pemersatu budaya. Di antaanya ada lah sumbangan bahasa 
Melayu kepada bahasa nasional. Demikian juga seni- eni Mclayu 
seperti Serampang Dua Be/as. Orkes Melayu, dangdut. kini sudah 
menjadi identitas kebudayaan nasional Indonesia. Genre sastra seperti 
sya ir. talibun. gurindam. ghazal. pantun. dan lain-lainnya udah menjadi 
bahan kajian di sekolah-sekolah di seluruh Indones ia. yang bcrdampak 
memberikan karakter dan identitas bangsa Indonesia. Demikian pula 
yang dicita-citakan oleh seorang tokoh nasional dan Dunia Melayu yang 

40 



menjadi topik kaj ian dalam buku ini , yaitu Amir Hamzah sang musafir 
lata dari Langkat. 

Amir Hamzah ketika hidupnya juga menggagas kebudayaan 
nasiona l Indones ia. Ia memahami pentingnya kebudayaan nasional yang 
dapat me mpersatukan etnik-etni k di seluruh bum i pertiwi N usantara ini . 
Bahkan dalam pole mik kebudayaan di dasawarsa 1930-an ia bersama 
rekan-rekannya scpe rti Sutan Takdir A lisyahbana, Armijn Pane. Ki 
Hajar Dewantara, Poerbatjaraka, dan lain-lain, menggagas tentang 
kebudayaan nasional Indonesia. Gagasan tentang kebudayaan nasional 
ini te lah hadir sebelum Indonesia merdeka, dan menjadi kebanggaan 
sendiri bagi ki ta semua. 

2.4 Gagasa n Kebudayaan Nasional Indonesia dan Fungsinya 
2.4. 1 Kcbudayaa n Nasional 

Indonesia merupakan sebuah negara bangsa yang sampai saat ini 
tc lah berumur hampir tujuh dasawarsa . Dalam usian ya yang demikian 
ncgara ini me ngalami pasang suru t dalam perj alanannya. Indonesia 
pernah rnengalami masa-masa revo lus i fis ik. ancaman dis integrasi. 
g uncangan ekonom i. o toritarianisme, dan sej enisnya. Namun demikian. 
bangsa Indonesia juga te lah menorehkan pelbagai prestasi budaya 
dalam berbagai bidang yang di akui sccara internasional. 

Bangsa Indonesia secara historis terbenruk dari eksistensi 
kebudayaan nenek moyangnya yang dimulai dari era animisme dan 
d inam isme. dari 3.000 ta hun Seb. M . sampai kurun pet1ama Masehi. 
di lanjutkan masa Hindu-Buddha pada abad pet1ama hingga 13 dan masa 
Islam pada abad ke- 13 hingga kini . Kernudi an masa penjajahan 
ko lonialisme bangsa Barat abad ke- 16, teruta ma o leh Belanda, selama 
tiga sete ngah abad. Pada awal a bad ke-20, muncu l gagasan 
nasiona lisme yang akhirnya menghantarkan bangsa Indonesia merdeka 
pada tahun 194 5. Gagasan dan pergerakan nasiona lisme ini dipelopori 
terutama oleh go longan pcmuda yang terdidik, baik yang sekolab dan 
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ku liah di dalam negeri atau yang sekolah ke luar negeri. Di antara para 
pemuda pergerakan tersebut ada lah Amir Hamzah yang be1juang 
me la lu i media sastra. bahasa, atau budaya. 

Kemudian te1jadi destabil isasi politik dari tahun 1945 hingga 1966. 
amun saat ini te lah tersemai dasar-dasar negara Indonesia, ya itu 

landasan ideologisnya Pancasila. dan landasan konstitusionalnya 
Undang-undang Dasar 1945 (UU D45). Sampai sekarang way of life 
bangsa Indonesia ini tetap abadi. d ifahami , dihayati, dan dilaksanakan 
dalam semua aktivitas sosial dan budaya bangsa Indonesia. Sesuai 
dengan perkembangan zaman, di E ra Reformasi, Undang-undang Dasar 
1945 te lah diamandemen sebanyak empat kali. 

Selama kurun waktu kemerdekaan, bangsa Indones ia mengalami 
tiga fase pemerintahan: Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. 
Dalam mengisi periode-periode sejarah itu, berbagai aspek kebudayaan 
sa ling tumpang-tind ih perkembangannya. 

Sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia telah me letakkan dasar 
konstitusiona lnya mengenai kebudayaan nasional, seperti yang 
termaktub da lam fasa l 32 Undang-undang Dasar 1945. Bahkan lambang 
negara Indonesia, Garuda Pancasila merentangkan tulisan Bhinneka 
T unggai Ika (yang ertinya "biar berbeda-beda tetapi tetap satu"). 
Seiengkapnya pasal 32 (saat pertama kali diciptakan tahun 1945) 
berbunyi: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia." 
Ditambahdengan penjelasannya: "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan 
yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. 
Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak 
kebudayaan di daera h-daerah seluruh Indonesia terhitung sebaga i 
kcbudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemaj uan 
adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menoiak bahan-bahan baru 
dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau 
memperkaya kebudayaan bangsa sendiri. serta mempertinggi derajat 
kemanusiaan bang sa Indonesia." 

Kemudian sesua1 perubahan zaman. di lakukan amandemen 
terhadap UUD I 945 sebanyak empat kali , termasuk mengenai 
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kebudayaan nasional. Akhimya bunyi pasa l 32 UU D 1945 ayat (I) dan 
(2) itu adalah sebagai berikut. 

Pasal 31 

(I) . egara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. **** ) 

(2) Negara menghormati dan memclihara bahasa dacrah scbagai 
kekayaan budaya nasional. ****) 

Pasal 32 UU D 1945 yang diamandemen pada kali yang keempat 
tersebut di atas, pada pasal (I) memberikan arahan bahwa negara 
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. 
dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai- ni lai budayanya. Art inya bangsa Indonesia sadar 
bahwa budaya nasional mereka berada di dala m arus g loba lisasi, na mun 
untuk mempertahankan jatidiri, masyarakat diberi kebebasan dan 
bahkan sangat perlu memelihara dan me ngembangkan nil ai-nil ai 
budaya (tradisi atau etniknya). Pada pasal (2) pu la, negara 
menghmmati dan memeliha-ra bahasa daerah sebagai kekayaan budaya 
nasional. Dengan demikian j elas bagi kita bahwa bahasa daerah (dan 
j uga kesenian atau budaya daerah/etnik) sebagai bahagian penting dari 
kebudayaan nasional. Artinya kebudayaan nas iona l dibentuk oleh 
kebudayaan (bahasa) etnik atau daerah- bukan kebudayaan asing . 
Dengan demikian jelas bahwa Indonesia memili ki budaya nasional , 
yang berasal dari budaya etnik, dan bukan pe njuml ahan budaya ctnik-
sekali gus mengandung budaya asing yang dapat me mperkaya budaya 
nasional. 

Dengan demikian je las bahwa Indonesia memi liki budaya nas iona l 
yang berasal daripada budaya etnik, bukan pe nj umlahan budaya etnik
sekali gus mengandung budaya as ing yang dapat me mperkaya budaya 
nas ional. Beberapa dekad menjelang te rbentuknya negara Kesatuan 
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Republik Indonesia. para intelektual dan aktivis budaya telah memiliki 
gagasan tentang kebudayaan nasional. Dalam konteks ini. mereka 
mengajukan pemikiran masing-masing sambil berpolcmik apa itu 
kebudayaan nas io nal, apa dasamya dan ke mana arah tujuannya. 
Berbagai tuli san membahaskan gagasan itu dari pc lbagai sudut 
pandang, yang terbit dalam dekad 1930-an. 

Sebahagian tulisan ini merupakan hasil dari Permusyawaratan 
Perguruan Indonesia di Surakarta (Solo) pada 8- 10 Juni 1935. Di antara 
intelektual budaya yang mengemukakan gagasannya ada lah Sutan 
Takdir Alisyahbana (STA), pengarang dan juga mahasiswa Sekolah 
Tinggi Hukum (Rechtshogeschoof) Jakarta: Sanusi Pane. seorang 
pengarang; Soetomo, dokter dan pengarang: Tj indarbumi. wartawan: 
Poerbatjaraka, pakar fi lo logi: dan Ki Hajar Dewan tara. pcndiri dan 
pemimpin perguruan nasional Taman Siswa ( lihat Kocntjaraningrat. 
1995). 

Gagasan mereka secara garis besar adalah sebagai bcrikut. Sutan 
Takdir Al isyahbana berpend irian bahwa gagasan kebudayaan nasional 
Indonesia, yang dalam artikelnya diistilahkan dengan Kelmdayaan 
Indonesia Raya, sebenarnya baru mulai timbul dan disadari pada awal 
abad ke-20 o leh generasi muda Indonesia yang bc1jiwa dan 
bersemangat keindones iaan. Menurut beliau, sebelum gagasan 
Indonesia Rc~\ 'a disadari dan dikembangkan, yang ada hanya lah 
kebudayaan suku bangsa di daerah. STA menganjurkan agar gencrasi 
muda Indones ia, tidak terlalu tersangkut dalam kebudayaa n pra
lndones ia itu, dan dapat membebaskan diri dari kebudayaan etniknya
agar tidak berjiwa provinsialis, tetapi dengan semangat Indonesia baru. 
Gagasan ST A yang paling mendasar adalah bahwa kcbudayaan 

asional Indones ia merupakan suatu kebudayaan yang dikreasikan, 
yang baru sama sekali, dengan mengambil banyak unsur dari 
kebudayaan yang (d i dasawarsa 1930-an itu sampai ekarang ini) 
dianggap paling unive rsal, yaitu budaya Barat. Unsur yang diambil 
terutama ialah teknologi, orientasi ekonomi, organisasi, dan sains (ilmu 
pengetahuan). Begitu juga orang Indonesia harus mempertajam rasio 
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akalnya dan mengambil dinamika budaya Baral. Pandangan ini 
mendapat anggahan sengi t daripada pem ikir la innya . 

Dalam hubungannya dengan kaj ian budaya, apa yang digagas oleh 
ST A tentang empat unsur buday a yang diorientasikan diambil dari 
budaya Barat te rsebut tidak dilengkapi ketiga unsur lainnya, yaitu: 
sistem re lig i, bahasa, dan seni. Artinya di s ini , ST A masih menyadari 
pentingnya keti ga unsur kebudayaan yang terakhir ini untuk tetap 
berorientasi kepada kebudayaan pra-lndonesia. Sela in itu. memang 
dalam sejarah peradaban ma nusia, tidak ada satu ba ngsa pun yang besar 
kekuatannya apabil a mengubah orientas i kebudayaannya kepada 
kebudayaan lain . Bangsa yang besar secara po litik dan sosial adalah 
bangsa yang memi liki identitas budaya yang kual. 

Sanusi Pa ne menyatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia 
sebagai kebudayaan Timur harus mementingkan aspek kerohanian. 
perasaan, dan gotong-royong yang bertentangan dengan kebudayaan 
Barat yang terla lu berorientasi materi, in tc lektua li sme, dan 
indi vidualisme. Be liau tidak beg itu setuju dengan pandangan 
kebudayaan nasional yang ditawarkan oleh Sutan Takdir A lisyahbana 
ya ng dia nggapnya terlalu berorientasi kebudayaan Ba rat dan harus 
membebaskan diri dari kebudayaan pra-lndones ia. lni karena itu,beretti 
pemutusan diri da ri kesinambungan sejarah budayanya da lam rangka 
me masuki zaman Indonesia bam. 

Pemikir budaya nasional lainnya. yaitu Poerbatjaraka 
menganj urkan agar setiap orang Indonesia me mpelaj ari sejarah 
kebudayaannya. agar dapat membangun kebudayaan yang baru. 
Kebudayaan Indonesia baru itu harus bera kar kepada kebudayaan 
Indones ia sendiri ata u kebudayaan pra-lndonesia. 

Di sis i la in, Ki Hajar Dewantara me nyata kan bahwa kebudayaan 
nasional Indonesia ialah puncak-puncak kebudayaan daerah. Pandangan 
beliau inila h yang ke mudi an muncul dalam UU D 1945 (awal) beseita 
penje lasannya seperti yang te lah dikutip di atas. 

Kcmudia n, Soetomo le bih jauh menganju rkan agar asas s istem 
pendidikan pesantren (dari akar kata santri yang a rtinya kelompok 
masyarakat Jawa Is lam yang alim dalam beribadah, di Semenanjung 
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Malaya disebut pondok. dan khusus di Aceh dayah) dipcrgunakan 
scbagai dasar pembangunan pendidikan nasional Indonesia. Pendapat 
beliau ini ditentang oleh Sutan Takdir Al isyahbana. 

Sementara itu . Adinegoro mengajukan scbuah gagasan yang lebih 
modcrat. Maksud beliau agar pendidikan nasional Indonesia didasarkan 
pada kebudayaan nasional Indonesia, scdangkan kebudayaannya harus 
memi liiG inti dan pokok yang bersifat kultur nasional Indonesia, tetapi 
dengan kulit (peradaban) yang bersifat kebudayaan Barat. 

Walaupun tidak tcrlibat seca ra langsung dalam polcrn ik 
kebudayaan tersebut, kita dapat rnengkaji gagasan kebudayaan nasional 
mela lui karya-karya dan kegiatan budaya Amir Harnzah. Sebagaimana 
diketahui , Amir Hamzah, ST A. dan Armijn Pane adalah tritungga l ikon 
Angkatan Pujangga Baru dalam ejarah sastra Indonesia. Sepet1 i terurai 
di atas, STA sangat revolut if rnembangun kebudayaan Indonesia Raya 
bant berdasarkan kebudayaan Barat. r amun Sanusi Pane audara 
kandung Armijn Pane. sangat bertolak belakang pemikirannya dengan 
ST A. Demikian pula Am1ij n Pane bersikap dan berkonsep tentang 
kebudayaan nasional Indonesia. Jadi prinsipnya perlu berorientasi ke 
peradaban Timur. Bagaimana pula sang Raja Pujangga Baru menggagas 
kebudayaan nasional Indonesia? 

Menurut pcnuli s gagasan kcbudayaan Amir Hamzah dapat dikaj i 
melalui karya-karyanya. Pertama, beliau menggagas kebudayaan 
nasional berakar dari kebudayaan Nusantara sendiri. Bagi dirinya ya itu 
seorang Melayu, tidak rnesti dipcrtajam dikotomi antara budaya Timur 
dan Barat. Dalam konteks tamadun Melayu biasa nya para 
budayawannya, tem1asuk pujangga. penyair, sastrawan, tokoh adat. dan 
yang la innya di anj urkan dalarn stratcgi kebudayaannya berpaksikan 
kepada peradaban Melayu. yang dalarn konteks pengernabngannya 
menerirna dan mengelola kembali semua kebudayaan dunia. termasuk 
dari India. Tiongkok, Timur Tengah. Eropa. Amerika. dan lain- lainnya. 
lni juga diajarkan dalarn tamad un Islam. bahwa pada hakekatnya semua 
kebudayaan itu sama-sarna diturunkan Tuhan kepada rnanusia. Tidak 
ada satu pun kebudayaan yang dipandang Tuhan sebagai budaya yang 
··superior, .. yang oleh karenanya waj ib menjadi contoh bagi masyarakat 
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atau kebudayaan lainnya di seluruh dunia. Dalam adat Melayu diajarkan 
tentang strategi memberdayakan peradabannya terungkap dalam tunjuk 
ajar sebagaiberikut. 

Apa-rantia-M~"t:fat:'V 
[)~ IJ-la+1v ia- ber;ebat'V 
Adat-ber~ J;Yarak-ma4-ubr:Wltatv 
Syarak-ber~ku-abullalvpant:l.uarv~ 

Apa-ran.da-M~w.Jat:'V 
M~!J.udaya-;epenu)vltatv 
Ta#ta.du,wdunu:vdiolalvpMw 
If ida.:Y~A ~tta.d£v berrepv 

Dari karya-karya sastranya. Amir Hamzah tampaknya 
mendasarkan diri pada kebijakan budaya Melayu. Adapun sesuai 
dengan tunjuk ajar Mclayu. kebudayaan adalah ekspresi dari adat. 
Se lanj utnya konsep adat dalam peradaban Melayu adalah adat 
bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Artinya 
kebudayaan Melayu berdasarkan kepada hukum Is lam yang j uga 
berasas pada Al-Qur ' an dan Hadits. Kebudayaan dalam konteks Is lam 
ada lah semua hasil yang dic iptakan manusia berdasarkan wabyu llahi. 
Peradaban Islam adalah dijiwai oleh hakikat pikiran yang rasional , dan 
juga keimanan yang berlandas kepada ajaran-ajaran Tuhan melalui Nabi 
Muhammad. Dalam menerapkan kebudayaan setiap muslim diwajibkan 
untuk dapat menyiasat dan mengadun semua peradaban dunia. 

Selanjutnya sela in budaya Melayu yang menjadi dasar kebudayaan. 
maka A mir Hamzah dalam karya-karya seni sastranya mencoba 
mengadun kebudayaan-kebudayaan yang berasa; dari India, Tiongkok. 
Timur Tengah, dan Eropa. Jad i Amir Hamzah tidak mempertentangkan 
kebudayaan Timur dan Barat. namun mengadunnya sesuai dengan s i fat 
(tabi ' i) manusia Melayu, dan tidak lu pa dalam konteks nasiona l 
Indonesia. Bahkan sebagai seorang muslim yang taat beribadah, sesua i 
pengalamannya dalam menimba ilmu di Batavia, tampak pula ni lai-nila i 
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Kristiani terekspresi dalam karya-karyanya. Demikian pula sebagai 
seorang penerjemah Baghall'at Gita, tentu saja Amir Hamzah 
memahami fi lsafat-filsafa t Hindu dan India secara umum. Bagi Amir 
Hamzah kebudayaan nasional Indonesia yang akan dibentuk juga arah 
atau polarisasinya sebaiknya sedemikian rupa . Selain itu pen ting pula 
di lihat fungsi kebudayaan nasiona l itu bagi bangsa Indonesia. 

2.4.2 Fungsi Kebudayaan Indonesia 
Sebuah gagasan akan di lanjutkan ke dalam praktik , apabi la ia 

fungsional da lam masyarakat pendukungnya. Fungsi sebuah gagasan 
bisa saja relatif sedikit. namun boleh pu la menjadi banyak. Demikian 
pula gagasan kebudayaan nasional yang memi liki berbagai fungsi dalam 
negara Indonesia merdeka. Koentjaraningrat menyebutkan bahwa 
kebudayaan nasional Indonesia memi li ki dua fungsi: ( I) sebagai suatu 
sistem gagasan dan pralambang yang mcmberi identitas kepada 
\\'arganegara Indonesia: (2) sebagai suatu sistem gagasan dan 
pralambang yang dapat dipergunakan oleh semua warganegara 
Indonesia yang hhinneka itu untuk sa ling berkomunikasi. sehingga 
memperkuat solidaritas. Dalam fungsinya yang pertama. kebudayaan 
nasional Indonesia memil iki tiga syarat: (I) haru mcrupakan basi l 
karya warganegara Indonesia , a tau hasi I karya orang-orang zaman 
dahu lu yang berasal dari daerah-daerah yang sekarang merupakan 
\\'i layah negara Indonesia: (2} unsur itu harus merupakan hasil karya 
warga Indonesia yang tema pikirannya atau wuj udnya mcngandung ciri
ciri khas Indonesia: dan (3) harus sebagai basil karya warganegara 
Indonesia lainnya yang dapat menj adi kebanggaan mereka semua. 
schi ngga mereka mahu mengidentitaskan diri dcngan kebudayaan itu . 

Dalam fungsi kedua. harus ada tiga syarat juga. yaitu dua antaranya 
sama dengan syarat yang terdapat dalam fun gsi pertama, manakala 
syarat ketiga ialah harussebagai hasil karya dan tingkah laku 
\\'arganegara lndone ia yang dapat dipahami oleh sebahagian besar 
orang Indonesia yang berasa l daripada kebudayaan suk u bangsa. umat 
agama. dan ciri keturunan ras yang ancka warna, schingga menjad i 
gagasan kolekti f dan un sur-unsurnya dapat berfung i scbaga i wahana 
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komunikasi dan saran a untuk menumbuhkan sal ing pengertian an tara 
a neka warna orang Indonesia, dan mempertinggi solidaritas bangsa. 

Menurut penulis, dalam proses pembentukan budaya nasional 
Indonesia. sela in orientasi dan fungsinya, juga harus diperhatikan 
keseimbangan etnis itas, keadilan, dan kejujuran dalam mengangkatnya 
dari lokasi dae rah (etnik) ke t ingkat nasional. Sebaiknya proses ini 
te1jadi secara wajar, a lamiah, dan apa adanya, bukan bersifat pemaksaan 
pusat terhada p daerah atau sebaliknya. Di samping itu, proses itu harus 
pula menyeimbangkan bhineka dengan ikanya budaya Indonesia. Perlu 
disadari pula bah wa budaya nasional bukan penjumlahan kuantita tif 
budaya etnik Indones ia. Budaya nasional terjadi sebagai proses dialogis 
antara budaya etnik dengan setiap etnik merasa memilikinya. 

Dari uraian di atas jelas tergambar kepada kita adanya perbedaan 
pendapat antara pe mi ki r budaya. Ada yang berorientas i kepada budaya 
Barat yang dinamis dan ras ional dan ada pula yang mengemukakan 
bahwa perlunya me neruskan budaya la ma pra-lndonesia sambil 
menerirna dan mengolah kebudayaan asing yang dapat memperkuat 
jatidiri nasional Indonesia. Dalam konstirus i Indonesia. UUD 1945. 
tampaknya pendapat kedualah yang tercermin . ~amun secara 
konseptual. para pemikir budaya j uga memiliki persamaan persepsi. 
yaitu mereka setuju akan adanya dan terbentuknya kebudayaan nasional 
Indonesia sej ak lahirnya negara Republik Indonesia yang berasal dari 
daerah-daerah di wilayah Indonesia. 

Selaras dengan era reformasi, maka pelbagai tatanan negara dan 
masyarakat Indonesia akan berubah bentuk dan fungsinya yang tentu 
sahaja akan berpe ngaruh kepada kebudayaan nasional. Saat ini, 
Indonesia mcne rapkan s iste m pemerintahan gabungan an tara 
"unitariani sm~: " dcngan "rederal isme" yang dikonsepkan ke dalam 
autonomi daerah. Begitu juga dengan kedudukan legislatif, eksekutif. 
dan yudikat i r yang ditata dan dikaji ulang agar telja lin keseimbangan 
kekuasaan. Kebudayaan nasional Indonesia juga seharusnya dapat 
mengekspresikan kepribadian bangsa Indonesia. 

Sesuai dengan apa yang terkandung dalam karya-karya sastra 
Am ir Hamzah, dikotomi antm·a budaya Barat (Oksidental) dengan 
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Timur (Oriental) yang begitu dipertaja m pada masa polemik 
kebudayaan, tampaknya tidak lagi begitu relevan dikcmbangkan pada 
masa kini. Pem1asalahan utama adalah bukan orang Indonesia 
mengambil budaya Barat atau secara kaku mcncruskan budaya Timur 
dengan pelbagai kelebihan dan kekurangannya, tetapi yang penting 
ialah bagaimana bangsa Indonesia mengolah dan mengelola budaya 
dunia dalam konteks memperkuat identitas budaya berdasarkan nilai
nilai universa l. Bagaimanapun budaya Barat tidak antibudaya Timur 
atau sebaliknya. Bahkan Islam yang dianut sebahagian besar (87% dari 
250 juta masa kini) masyarakat Indonesia sendiri mcngajarkan mereka 
untuk menerima berbagai budaya dunia dalam konteks tauhid kepada 
All ah. Islam juga tclah menyumbangkan berbagai pcradaban modern ke 
seluruh dunia tcrmasuk Barat. Islam ialah sarana transmisi peradaban 
Barat yang menetapkan dasamya pada zaman Yunani-Romawi. 
Demikian juga agama Kristen Protestan dan Kristian Katoli k memiliki 
konsep "inkulturasi" yang sebcnamya juga mcncrima unsur kebudayaan 
etnik seluruh dunia dalam konteks ajaran Gereja. 

Dalam kurun waktu hampir tujuh dasawarsa Indonesia merdeka, 
penerapan kebudayaan nasional terus berkembang rnencari bentuk, 
namun terbentuk melalui pelbagai proses. Ada yang terjadi secara wajar 
menurut fungsi sosial budaya pada masyarakat. ada pula yang 
berkembang melalui saluran institusi tertentu dalam masyarakat. Ada 
yang munc ul karcna keinginan el it penguasa dan ada yang cenderung 
menafsirkan bahwa yang dimaksudkan budaya nasiona l itu ialah budaya 
yang di lakukan olch kumpulan etnik mayoritas di Indones ia. Demikian 
seki las fungsi kebudayaan nasional Indones ia. Apa yang dikonsepkan 
ini juga tclah dipikirkan dan di ekspresikan /\mir Hamzah melalui 
karya-karya sastranya. 

2.5 Gagasan Bahasa Nasional Indonesia 
Indonesia tcrd iri dari berbagai etnik yang juga memi liki bahasa

bahasa etniknya masing-masing. Bahasa etnik atau bahasa ibu ini. 
memang dapat menjadi penguat identitas dalam konteks etnik tersebut. 

amu n j ika etni k-ctnik ini menyatu dalam scbuah ncgara bangsa tentu 
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saJa mereka harus memiliki sebuah bahasa nasiona l atau bahasa 
persatuan , yang dapat menyatukan mereka scbaga i sebuah bangsa. 
Dalam hal ini bahasa persatuan kebangsaan terscbut sangat diperlukan. 

Umumnya bangsa-bangsa di dunia ini dalam memilih dan 
menentukan bahasa nasiona lnya, menggunakan kebijakan-kebijakan 
yang khas. Biasanya mereka menggunakan bahasa nasional yang 
diambi l dari penutur bahasa etnik yang mayori tas. Ada pula yang 
menggunakan bahasa nasionalnya yang diambi l dari bahasa 
penjajahnya. Ada pula yang mengambil bahasa nasiona lnya berdasarkan 
bahasa internasiona l yang banyak digunakan da lam kon teks 
intemasional, biasanya bahasa Inggri s. 

Beberapa negara bangsa hingga kin i masih terus mengalami 
permasalahan dalam menentukan dan menggunakan bahasa nasional ini. 
Tarikan-tarikan sosial rerjadi di antara warga negara bangsa tersebut. 
Biasanya diwarnai dengan kekuasaan politik , hubungan mayori tas 
dengan minoritas, Jatar bel;akang sejarah, dan lain-lainnya. Bahkan 
bahasa nasional yang diharapkan dapat menyatukan berbagai perbedaan 
dalam persamaan kebangsaan, acapka li mcnj adi faktor pemicu 
di sintegras i nasional. 

Da lam konteks Indonesia. kita pu n waj ib bersyukur selalu kepada 
Tuhan Yang Maha Kuasa. karena atas berkat dan rahmatnya. sebelum 
kita merdeka. ki ta tclah menetapkan bahasa nasional kita yaitu babasa 
Indonesia. Berkat bahasa nasional ini . berbagai etni k dari Sabang 
sampai Merauke dapat dipersan1kannya. bahkan menjadi bahagian dari 
jatidiri bangsa ini. Berkat bahasa Indonesia, berbaga i permasalahan 
sosial dan politi k dapat diselesaikan secara alami ah dan waj ar. 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa ulama Amir Hamzah dalam 
mengekspresikan gagasan-gagasan kebudayaan dan berbagai puisinya 
yang memiliki nila i-nil ai kultural dan esteti k yang khas. Kelembutan 
hatinya tercermin dari \\'ajahnya. lamun. kelembutan itu juga 
menyimpan kesunyian. kesendirian. dan kegetira n. Di dalam hatinya. 
bersemayam kuat perasaan bimbang dan ragu. Ia mcngangankan 
kesempurnaan. namun itu tak berha il ia raih : ia mcnginginkan 
kedamaian. namun kcda maian itu tak kunj ung ia rasakan. malah punts 
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cinta yang datang mcndcra: dan dalam hubungan yang bcrsilat 
transcndcn dengan Tuhannya. ia ingin pcrca) a Sl!pcnuhnya. namun 
justru kcbimbangan yang tampak lcbih kcntara. yang bisa dirasakan dari 
bait-bait pu isinya. Scbagai contoh. kcbimbangan atau kcgcli ahannya 
bi a dirasakan da lam sya irnya bcri kut ini . 

Tuhan.lu ~ Jt tlca-c/.cu,_,. ria 
ffel.alv cl.cu'IF JeYI::Ytun 

tepulv cl.cu'V tlzn/ 
;enutan ya-len.yap, Jilarn--;elc.ab. 

Ciel.alv bertulcar dulca-
Jt~ ber;alin.lcan rat"ap 
l::aJilv beralJv cin£a-
cin£(;l; lne1nba-wa-wanuJanffl:a ... 

Jtuyi~nluvapamlvK.elca? 

apamlv tetnp 
apakalv£alc-ber;alin 1-upa-
apat"aJv baka-;epa"!J"a11fj- ma:scv. .. 

Bttnf!CV laytvdt4tA1an/ Jnatahart
Jnalchlu"' beraP!.fflcat" m.enepatijnf'!l" 
lujau lanffu bet tukar m.endt t11f} 

fjelmnlxut;r r~ tit/ tepv parttcr-t-. 

Selanfjlcan ffaga/v betnlilv warn a 
;em.erbak.- cet-J'lfJalca-;elcaw hdang 
apatrzlz, laf!v lafjttan-k.aJih-
hdai1fj ;ema£a- t"'u;r.da, ketlzrcv. .. 

Tuha~ apat"ahK.elca?? 
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Untuk mcngcksprcsikan kcgclisahannya tcrscbuL Amir tdah 
memilih bahasa Indonesia(yang berakar pada bahasa Melayu) sehagai 
media. Mcnurutnya. hahasn Melayu i.Hialah bahasa yang mnkk. : ang 
tenera jclas dalam suratnya kepada i\rmijn Pane pada bulan :\member 
1932: .. Engkau kudcngar tdah mcnjadi guru sekarang. i.lpakah yang kau 
ajarkan? Bahasn Melayu tcntu. baik-haik Pane, jangan kau lipu-lipukan 
bahasa yang scmolek itu ... 

/\mir llamzah tclah mcngambil kcputusan yang sangat tcpat untuk 
menjadikan bahasa ibunya scbagai media sastra.Kctika itu. para 
sastrawan lain lebih scnang dan pcrcaya Uiri menulis dalam pui:.;;i dan 
prosa dalam hahasa Bclanda . .!alan yang dipilih Amir llanvahini tclah 
membawa implikasi yang sangat luas ke dcpan terhadap perkemhangan 
bahasa Indonesia yang saat itu haru saja discpakati scbagai bahasa 
nasional. Ia adalah pcrintis yang membangun kcpen.:ayaan diri para 
penyair nasinnal untuk menulis karya sastranya dalam hahasa 
Indont!sia. sehingg.a posisi ballasa Indunl..'sia sebagai ballasa persatuan 
scmakin kokoh. Bisa Jikatakan bah\\·a perk~:mbangan hahasa lndonL'sia 
saat ini tidak bisa dilepaskan dari \angkah a\\ al yang telah Jiambil okh 
Amir terse but. 

Disarnping bahasa i\klayu yang memang hahasa ihu bagi ...\mir 
Hamzah. pilihannya untuk menggunakan bahasa ini juga dibndasi tllt.:h 
kenyataan bahwa sastra\\·an scpcrti ~otosuroto yang selalu menulis 
karya-karya sastranya dalam bahasa Be Ianda. sama sckali tiJak diguhris 
dan dipandang schdah mata nlch para sastrawan dan Junia sastra di 
:'\egcri Belanda. \;otosurotu tidak memiliki tempat dalam ranah sastra 
:\egeri Kincir /·\ngin ini--di tepi Sungai Rijn tidak. di kaki Gunung 
Merapi juga tidak. J\rtinya Ji Belanda karyanya tidak dianggap. di 
negt!rin)-"a scndiri Indonesia. pastilah tidak diterima dianggap sebagai 
bagian dari budaya Be Ianda. bukan lndonl:sia. 

Dalam konteks terschut. Amir llanvah. si musalir lata dari Tanah 
Langkat ini. tidak 111g111 mcngalami nasib yang sama dcngan 
:\otosuroto.Oieh scbab itu. Amir llanvah mcmilih bahasa Melayu 
(Indonesia) sebagai media ekspresi karya-karyn sastmnya. Pcrgaulan 
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dengan tokoh-tokoh pcrgcrakan nas ional sclama mcnuntut ilmu di Ja\.\'a 
juga tclah membentuk ji \\ a nasionalismc Amir llanl/ah. Pilihan bahasa 
ekspresi kcbudayaan kcpada baha~a I ndoncsia juga merupakan 
cerminan ji,,a yang nas ionali smc ter~chut. Aaha. a Indonesia bagi Amir 
adalah simbol dari kcmclayuan. kcpahl:l\\ a nan. dan juga kcislaman. 

Kai)a-karya a tra Amir Hamzah adalah rclkksi dari rclijiusita . 
kecintaan pada ibu peni,vi dan kegcli . ahan scbaga i scorang pcmuda 
Mclayu. Jika dal am kumpulan ajak pcrtamanya, Buah Rindu. pikiran 
Amir ll amzah bcrpuncak pada paduka, btWtda«.landuuia.
sebagaimana tcrccrmin dari lirik sajaknya: Ke /)altla!v padulccv 
£rzdone,;i£v Rcy1Cl/Kt9 bcut'alv Zebu Ibtt-·Ratu/'ke,- bawalv /c.akv 
J€!.1-uiarv-'Dewt. maka pada kumpul an ajak kcduanya. \~I'Cin_l'i Sunyi. 
pikiran Amir ll amLah mcrupakan rcll eksi dari kepa rahan dan 
1-..ebcr impuhan kepada Tuhann~ a menuju llllUJWII lana. 

[)altM/1/ rupcv m.a/uv JeJrtpw ·l'!.a 

R "ndu. ;endit- 11'let1ffharu. !callnt
I t1fft-rv dacarrff meraoa. ;enCOjrv 
Mencecap Judup bertl!-ntu. nyu. 

2.6 Gagasan l ntegrasi Sosial 
Selain itu. Amir ll amzah memiliki gagasan integra i osia l dan 

kultural. Menyatukan berbagai perbedaan dan rentak kesamaan. 
merupakan denyut dari budaya Melayu. Scperti diketahui bahwa 
Melayu itu scndiri. merupakan kclompok ctnik yang tcrbuka menerima 
etnik lain dalam konteks persatuan Melayu. Bahwa Mclayu itu adalah 
manusia yang beragama Is lam, berbudaya Melayu. bcrbahasa Melayu. 
dan memil iki syarat-syarat setempat. Demik ian pula Melayu di 
Sumatera Timur. 

Masyarakat Melayu Sumatera Ti mur dalam kontcks integrasi 
osialnya. umumnya menerima siapa pu n untuk menjadi Melayu dengan 

syarat ma uk agama Islam dan menggunakan bahasa Melayu. Di dalam 
kebudayaan Melayu Sumatera Timur. dalam rangka intcgrasi sosial ini 
lazim rnenggolongkan orang Melayu ke dalarn tiga kategori. Yang 
pertama adalah Melayu asli . Artinya ia merupakan keturunan orang 
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Mclayu yang tinggal dan hidup di kawasan ini dengan menggunakan 
budaya Melayu. Kelompok yang kedua adalah Melayu semenda, yaitu 
kelompok-kelompok etnik lain di kawasan ini yang kemudian kawin 
dengan orang Melayu, kemudian masuk menjadi Melayu. dan 
dipandang sebagai orang Melay u. Yang penting melalui perkawinan ia 
menjadi masuk Melayu. Kelompok yang ketiga adalah Melayu seresam, 
yaitu siapa saja yang asa l-usulnya bukan Melayu, kemudian secara 
budaya menggunakan budaya Melayu dan masuk menjadi Melayu. 
Melalui resam (adat) ini dia masuk sebagai Melayu. 

Dala m konteks Melayu Langkat, integrasi sosial in i telah te1jadi 
selama berabad-abad. Dengan damai dan tanpa paksaan orang yang 
asal-usul gcnealogisnya bukan keturunan Melayu masuk secara ikhlas 
menjadi Melayu. Di kawasan ini orang-orang Melayu merupakan 
campuran dari Melayu asli dengan etnik-etnik la in yang menjadi 
Melayu seperti Karo, Simal ungun, Aceh. Minangkabau. Jawa, Banjar, 
dan lain-lain nya. 

Selain dari integrasi sosial etni sitas, orang-orang Melayu pun sejak 
awal telah melakukan integrasi kebudayaan. Artinya kebudayaan 
Melayu merupakan basil pemikiran dari peradaban Melayu itu send iri . 
disertai akultura inya dengan berbagai peradaban dunia. sepert i India, 
Timur Tengah. Tiongkok. Eropa. dan lain-lainnya. Jadi apa yang 
dilakukan Ami r Han1Zah baik itu dalam etni sitas maupun karya-karya 
pui sinya mengand ung gagasan-gagasan mengenai integrasi sosial dan 
budaya yang memamng telah ada. tumbuh. dan berkembang di dalam 
kebudayaan Melayu. Dalam puisi-pui si Amir Hamzah, integrasi 
so iobudaya ini jelas terekspresi baik secm·a eksplisit maupun implis it. 
Bagi Amir Han1Zah, sesuai dengan ajaran budaya Melayu, bahwa semua 
kebudayaan itu adalah karya manusia. yang pada dasarnya dipandu oleh 
Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Sesuai dengan ajaran Islam dan pcradaban Melayu, baln.\·a semua 
bahasa di atas dunia adalah sama kcdudukannya di depan Allah. Bahasa 
itu ditu runkan Tuhan agar manusia dan sesamanya dapat berkomunikasi 
secara verba l dan disertai juga yang bukan verbal. Bahasa diturunkan 
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kepada abi Adam (dan keturunannya) agar dapat menyebutkan benda
benda, sepc rt i te rmaktub dalam A l-Qur·an, Surat Al-Baqarah ayat 31. 

Artinyn: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 
sduruhnya. kcmudian mengemukakannya kcpada para Malaikat lalu 
berfinnan: "Scbutkanlah kepada-Ku nama bcnda-bcnda itu jika kamu 
mamang bcnar orang-orang yang benar!" 

Amir lla mzah. sebagai orang Mclayu. tetap mengutamakan 
penggunaan bahasa Melayu dalam karya- karya sastranya. Demikian 
pula dalam komunikasi sehari-hari. amun dalam kontt::ks intt:grasi 
kcbudayaan. Amir Hamzah j uga menggunakan kosa-kosa kata yang 
berasa l dari berbagai peradaban dunia. Baginya bahasa di seluruh duni a 
ada lah sama-sama milik manusia yang diturunkan Allah kepada 
manus ia (Adam da n keturunannya) untuk dapat me ngena l dan 
melakukan kaj ia n terhadap benda-bcnda, atau yang lebih luas lagi 
ada la h untuk mengeta hui alam, dan bcrbagai fc no mena sos ia l dan 
kebudayaan. Dc mikian kira-kira gagasan Amir Hamzah me ngenai 
integra i sos iobudaya dalam bahasa da n sastra. 

Lebih jauh dalam konteks integrasi sosiobudaya ini. Amir lla mzah 
sela lu mcnjadi orang tengah yang moderat dan un iversal. Dalam setiap 
keputu annya. Amir Hamzah sela lu berpikir mendalam. universal. dan 
mel ihat dampak-dampaknya. Ia memiliki gagasan mengenai humanisme 
uni\ ersal. Artinya ia mencintai manu ia da la m pengertian luas. tidak 
membeda-bcdakan apa pun ras, etni k, bahasa, agama, dan perbedaan 
manu ia. Apalagi setiap muslim adalah rahmat kepada seluruh a lam. 
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Gagasan Amir HanlZah mengenai integrasi ini. dapat dilihat dari 
prilaku dan keputusan dalam hidupnya. Ketika ia berada di Sumatera, 
ncgeri kecintaannya disebut dengan Sumatera. Namun kctika ia telah 
berada dan menjalani pendidi kan di Jawa, ia menyebut negerinya 
dcngan sebutan Indonesia Raya. lni mcmbuktikan bahwa beliau selalu 
mencari ni lai-nilai integras i dan menerapkannya dalam kehi dupan. 

Keputusan hidupnya yang lain adalah untuk integra i keluarga 
besarnya di Langkat. ia merelakan kekasih hatinya Aj a Bun 
dipersunting abangnda kand ungnya. lni semua agar keluarga besar 
mereka itu. tetap menyatu da lam kesatuan keturunan yang bersar dan 
bermarwah. 

Selain itu, dalam me njalani hidupnya, ia juga menjalankan 
gagasannya mengenai intcgras i sosial ini. Ta meneri ma tawaran Sultan 
Langkat untuk mengawini putri nya, walau ia juga mengengetahui 
bahwa di sebalik tawaran Sultan Langkat yang juga pamannya, tetjadi 
intervensi pihak Belanda, agar ia tidak lagi melakukan kegiatan pol itis 
mencntang Belanda di Jawa. Dalam hal ini ia pun merelakan cintanya 
kepada llik Sundari kandas di tengah badai kepentingan ter ebut. Amir 
Hamzah juga tetap mendasarkan keputusannya pada ajaran budaya 
Melayu, bahwa Sultan adalah wak il All ah di muka bumi . Oleh karena 
itu janganlah durhaka kepada ultan, walau ki ta harus mengorbankan 
apapun dalam kehidupan dun ia ini . 

Demikian pula dalam masa Indonesia merdeka, gagasan integrasi 
sosiobudaya ini tetap diap likasikan dalam kehidupan beliau. Selepas ia 
menjadi memantu Sultan Langkat, Amir Hamzah di angkat menjadi 
pejabat di Kesultanan Langkat. Pada masa Indonesia merdeka selain 
sebagai pejabat Kesultanan Langkat ia pun menerima jabatannya 
sebagai asisten residen Langkat, wakil pemerintah Republik Indonesia. 
lni sesuai dengan cita-citanya bahwa satu saat Indonesia merdeka. Amir 
Hamzah pun tidak diragukan j iwa nasionalismenya dan ia republiken 
tu len. 

Dua kutub ini menga lam i tarikan polarisasi yang tajam di tahun 
1946. Di pihak kerajaan. bebcrapa tokohnya melakukan pendekatan 
politik dengan NICA dan Sekutu. yang tidak begitu tegas mendukung 
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Indonesia merdeka, bahkan anti Republik . Sebaliknya, di pihak 
Republik Indonesia j uga terdapat tokoh-tokoh dan penganut paham 
revolusioner yang anti kepada feodalisme dan bangsawan Melayu, yang 
bagi mereka dipandang sebagai penghalang Republik Indonesia yang 
demokratis. Di antara dua kubu ini ada pula tokoh-tokoh moderat. Amir 
Hamzah dalam konteks ini menjadi .. orang tengah'' yang seakan-akan 
adalah tidak memiliki pendirian. Namun pada hakikatnya. kalau kita 
dapat membaca , Amir Hamzah adalah tokoh yang konsekuen 
mempe1juangkan intcgrasi sosiobudaya da lam kontcks wilayah ini. 
Gagasan ini diperolehnya dari budaya Me layu yang memang telah 
mendarah daging dalam tubuh seorang Amir Hamzah. 

Akhir hayat beliau yang tragis itu pun sebenarnya adalah akibat 
dari sikap humanisme uni versalnya yang moderat. Ia berpikir bahwa 
negara Republik Indonesia ini dalam mengisi kemerdekaannya haruslah 
didukung oleh semua elemen bangsa. apakah itu kelompok bangsa\\·an 
atau rakyat kebanyakan. Baginya tidak pcrlu melakukan pertentangan 
kelas seperti yang diaplikasikan oleh Partai Komuni s Indonesia. Amir 
Han1Zah berpikir bahwa bentuk Republik Indonesia yang merdeka ini, 
harus tetap mengikutse11akan unsur-unsur kerajaan. kesultanan, sibayak. 
dan lain-lainnya yang Ielah eks is di kawasan ini selama berabad-abad 
dan menjadi bahagian yang tidak terpi sahkan dari ssistem sosial dan 
kebudayaan, termasuk ketika Indonesia merdeka. amun Amir Hamzah 
juga tidak menyetujui, j ika Indonesia dibentuk atas dasar negara 
kcrajaan. Yang paling tepat untuk ncgara bangsa in i adalah bentuk 
pemerintahan demokrasi. Sejak awal pun ia tidak pernah menyebut
nyebutkan gelar kebangsawanannya yaitu Tengku, ia hanya 
mengenalkan dirinya sebagai Amir Hamzah saja, atau dalam puisi
pui sinya adalah sebagai "musafir lata" Langkat. Demikian analisis kami 
terhadap gagasan-gagasan yang dapat dibaca dari seorang Amir 
llamzah. 
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Bagan 2. 1 
Gagasan-Gagasan Amir Hamzah 

1. Pembentukan Neg;lra Indonesia Merdeka 

2. Mengisi Indonesia Merdeka dengan Unsur-unsur Pemer
satu Bangsa (Bahasa, Sastra, Kebudayaan Nasional, dR.) 

3. Membentuk Kebudayaan Indonesia yang Baru 
Secara Akulturatif 

4. lntegrasl Soslal daJam Konteks NKRI 
(Mensinerjlkan Kerajaan dan Demokrasi Indonesia) 
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3.1 Pengenalan 

BAB III 

PERJUANGAN 
AMIRHAMZAH 

Perjuangan yang dilakukan seseorang dalam h idupnya, apalagi 
seorang pemimpin yang menjadi anutan orang banyak, tentu saj a 
bersumber da ri gagssan-gagasannya. Ide yang dipegangnya ini biasanya 
dilatarbe lakangi o leh fil safat hidupnya, yang mengacu langsung kepada 
sistem budaya dan re lig i yang d ianutnya. Namun demikian, pengalaman 
hidup dan belajar j uga sangat menentukan gagasan seseorang. Kalau 
gagasan atau ide be rsifat lebih abstrak, dan ada di dalam persepsi dan 
pikiran manus ia, maka perjuangan biasanya akan lebih ta mpak dan 
lebih konkri t. Petjuangan ini dapat dilihat dari prilaku, kegiatan, dan 
ha l-ha l sej eni s. Demikian pula yang terjadi dalam diri seorang Amir 
Hamzah. 

Perjuangan yang di lakukan Amir Hamzah ini dilatarbelakang i o leh 
gagasan-gagasannya. Seperti telah diurai kan pada bab sebelumnya, 
gagasan Amir Hamzah mencakup : pembentukan Indones ia merdeka, 
mencari nil ai-nila i untuk ke arah kemerdekaan, gagasan kebudayaan 
nas ional, dan integrasi sosial dan budaya. 

Sebagai seorang pej uang, Amir Hamzah menggunakan berbaga i 
bidang sosia l dan budaya dalam memperjuangkan gagasan-gagasannya. 
Adapun petjuangan Ami r 1-Jamzah menggunakan bidang sosia l dan 
budaya : politik, bahasa dan sastra, agama, pendidikan, dan lain-la innya. 
Perjuangan Amir Hamzah yang paling menonj ol adalah me lal ui 
·' pena" nya terutama mela lu i puisi-puisi. Namun demi kian, Am ir 
Han1Zah bukan hanya be rtipe penyair dan pemikir saja, ia adalah tipc 
tokoh yang akt i f dalam pergerakan sosia l terutama menggabungkan dan 
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mengarahkan pergerakan para pemuda Indonesia da lam mcnuju ci ta
cita bersama Indonesia yang merdeka dari penjajahan. 

3.2 Perjuangan Menuju Indonesia Merdeka 
Selaras dengan penga laman hidup dan pendidikannya. baik ketika 

ada di Sumatera dan j uga ketika di Jawa. maka Amir Hamzah be1juang 
bersama kawan-kawannya untuk membentuk Indonesia merdeka. Bagi 
Amir Hamzah kemerdekaan adalah hak scgala bangsa. oleh karena itu. 
penjajahan di atas dunia ini ha rus dihapuskan. karena tidak sesuai 
dengan prikemanusiaan dan prikeadi lan. Dalam budaya Melayu juga 
ditegaskan bahwa setiap insan adalah manusia "bebas." ' Artinya 
manusia itu adalah pemimpin di atas dunia ini. yang diberikan Tuhan 
ke lebihan-kelebihan dibandingkan makhluk mana pun di dunia ini . 
Bahkan sesuai ajaran agama Islam yang menjadi akar tunjang budaya 
Melayu, manusia itu memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan j in 
dan syetan. lni tercermin dalam AI-Qur·an . 

(Q.S. AI-Baqarah ayat 34) 

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami bcrli rman kepada para malaikat : 
"Sujudlab kamu kepada Adam." maka sujudlah mereka kccuali lblis: ia 
enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang 
kaflr. 

Sebagaimana flrman All ah seperti terurai di atas. bahwa 
manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan malai kat dan 
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iblis. Dalam hal ini Tuhan telah menciptakan manusw sebagai 
pemimpin di muka bumi. 

Selanjutnya da lam ajaran budaya Melayu , sebagai dasar 
berpikir dan be11indak bagi seorang Amir Hamzah, bahwa manusia ini 
adalah setara. Manusia di mana pun berada dan berasal dari kelompok 
dan ras manapun kedudukannya adalah sama. Bahkan Tuhan awalnya 
menjadikan manusia itu satu umat saj a. Kemudian sesama manusia ini 
berselisih. Dalam konteks ini penjajah untuk mewujudkan ambisi 
kekuasaannya j e las bcrsel is ih dengan pihak yang dijajah. Padahal 
menurut adat Melayu penj ajahan itu adalah tidak sesuai dengan hak 
asasi manusia. pasti pihak penjajah akan sewenang-wenang kepada 
pihak yang dijajahnya. Keadaan seperti ini dengan jelas diluki skan 
dalam AI-Qur·an sebagai berikut. 

(Q.S .Yunus ayat 19) 

n ... - ... ~ ... "' - ... : .... ;::; /# ... 

~ ~ -~ ~J-lj I_~U~~~jUI ~t U.UIIJ.5' l;j 

®0.Yrt~~~r4r:.-!~~~.J~ 

Artinya: Manusia dahulunya hanyalah saru umat. kemudian m..:rcka berselisih. 
Kalau tidaklah karcna suatu ketctapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu , 
pastilah telah dibcri keputusan di antara mercka. tentang apa yang mereka 
perselisihkan itu. 

Maksud ayat tersebut adalah bahwa manusia pada mulanya hidup 
rukun , bersatu dalam satu agama, sebagai satu keluarga. Tetapi setelab 
mereka berkembang biak, dan setelah kepentingan mcreka berlain
lainan, maka timbullah berbagai kepercayaan yang mendoro ng 
perpecahan integrasi manusia di muka bumi ini. Oleh ka rena itu, Allah 
mengutus rasul yang membawa wahy u dan untuk memberi petunjuk 
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kepada mcrcka. Selanjutnya yang dimaksud dengan ketetapan Al lah itu 
ialah bahwa, perselis ihan manusia di dunia itu akan diputuskan di 
akhirat. Namun ada pula perselisihan itu diputuskan di dunia ini. 
Demikian pula ajaran budaya Melayu yang dipegang dalam kehidupan 
Amir Hamzah, terutama dalam konteks petjuangannya melawan 
penjajah. 

Dalam sejarah tamadun (peradaban) lslam, para budak yang 
beragama Islam juga dibebaskan dari para majikannya. untuk menjadi 
manusia yang bebas, dan memiliki hak asasinya sebagai manusia. Ini 
dibuktikan dengan pembebasan Bilal bin Rabba oleh umat Islam dari 
majikannya yang kejam, yang menghendaki agar Bilal ini tetap 
memeluk agama tuannya dan jangan beragama Islam. Akhimya Bilal 
dibebaskan, dan ia menjadi muazin temama dalam sejarah perjuangan 
agama Islam. Nila i-nilai inilah yang kemudian menjadi pendorong 
utama, bahwa manusia itu perlu merdeka di manapun berada sesuai 
dengan hak-hak azasinya. 

Bagi Amir Han1Zah penjajahan Belanda (juga Portugis, Inggris. 
dan Jepang) di Asia Tenggara, tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan 
prikeadilan . Penjajah ini mencoba menguasai rakyat dan bangsa-bangsa 
di kawasan ini untuk kepentingan politik dan ekonomi penjajah. Oleh 
karena itu, maka bangsa-bangsa di seluruh dunia harus merdeka dari 
penjajahan ini . Amir Hamzah juga menyadari bahwa para penjajah ini 
menggunakan politi k adu domba sesama anak bangsa. dan selalu 
melemahkan pcrjuangan mereka dalam mengisi kehidupan yang 
berdaulat dan bermartabat di dunia ini . 

Selain itu. manusia di dunia ini di samping menggunakan perasaan 
dan spiritualnya, juga harus mampu menggunakan akal pikirannya 
dalam konteks merespon alam lingkungannya. Cara berpikir yang 
rasional juga menjadi salah satu aspek yang penting dalam menjalani 
kehidupan manusia. 

Amir Hamzah dan kawan-kawan seperjuangan juga telah 
menetapkan baga imana perjuangan mereka kelak selepas Indonesia 
merdeka . Perjuangan dalam mengisi kemerdekaan ini juga dilakukan 
Amir Hamzah. dengan bukti ia mengemban amanah sebagai asisten 
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rcsidcn Langkat, sebagai wilayah budaya beliau pula. Namun ia pun 
dalam kontcks ini menginginkan peran bersama, antara pihak pemuda 
pergcrakan, kaum nasionalis, di satu s isi dan juga dengan pihak 
bangsawan Melayu di sisi lain . Ia tidak mau mepolarisasikan dan 
mcnd ikotomikan perbedaan antara kclompok pejuang dan kaum 
bangsawan ini . Kedua-duanya haruslah bermusyawarah sccara adil dan 
berdaulat dalam mengisi Indonesia merdeka. 

Bcrtitik tolak dari ajaran budaya dan agama seperti itu. maka bagi 
Amir ll nmzah, sang musafir lata dari Tanah Langkat. pcnjajahan 
mcmang tidak sesuai dengan prikemanusiaan. Oleh karena itu Amir 
Harnzah bersama dengan teman-temannya, berjuang untuk 
mcmerdckakan bangsa ini dari ccngkeraman penjajah. Untuk itu, selain 
rnenuliskan gagasan kemerdekaannya, Amir Hamzah juga berjuang 
langsung di Japangan pergerakan kcmcrdekaan Indonesia. 

Pcrj uangan dan pemberontakan terhadap penjajah bangsa ini. 
di lawan oleh Amir Han1Zah melalui pedangnya yang khas ya itu --mara 
pena·· bcrupa puisi-puisi. Amir Hamzah percaya bahwa pcna itu lebih 
tajam dari pedang atau senjata fi sik lainnya. Apalagi Amir Jlamzah 
sadar bahwa beliau memang dianugerahi bakat dan kemampuan 
mcmbuat puisi yang dahsyat dampak kulturalnya, oleh Tuhan. Melalui 
bidang inilah ia berjuang. 

Amir Hamzah tidak hanya berjuang di bidang sastra dan budaya, 
akan tetapi juga berjuang di bidang politik. fni dapat dibuktikan melalui 
akti vitasnya scmasa zaman pergcrakan ( 1924-1928). Ia dcngan tulisan
tulisannyn. aam dengan jutaan rakyat Indonesia lainnya mcmpunyai 
saru cita-cita untuk mencapai lndonesai merdeka yang sclama in1 
dibc lcnggu oleh kaum penjajah Bclanda. Perjuangan polit ik yang 
dilakukannya tidak hanya dengan duduk dan berdoa saja. tetapi ia 
tcrlibat sccara langsung dalam kancah politik yang sedang bergolak. 

Pcrjuangan politik Amir Hamzah tumbuh dan berkcmbang sejak ia 
mcnuntut ilmu dan bersekolah di Jawa. Sedangkan perjuangannya 
dalam bidang sastra dan budaya yang ditempuhnya ada lah j alan yang 
sudah tcrbawa lahir dan kemudian bcrkembang seiring dengan situasi 
dan kondi si zaman pergerakan waktu itu. Sehingga gelar pahlawan 
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nasional yang diberikan kepadanya adalah berdasarkan pcrjuangannya 
yang tanpa pamrih menuj u kemerdckaan bangsanya dari cengkeraman 
penjajah. 

Selama berada di Jawa, berasaskan pergaulan sosialnya dengan 
rekan-rekannya yang berasal dari berbagai daerah lai nnya di usantara 
ini. maka sejak itu tersemai jiwa kebangsaannya yang makin Juas dan 
universal. Amir Hamzah dalam konteks ini mengkaji, mempelajari. dan 
mengiku ti secara seksama pergerakan nasional para pemuda untuk 
membentu k Indonesia merdeka yang lepas dan bebas dari cengke raman 
penjajah. Semangat dan rasa nasionalisme Indonesianya tumbuh 
semakin mantap sejak saat itu . 

Di e ra dasawarsa 1930-an partai-partai politik memiliki fungsi dan 
peranan penting dan aktif dalam proses pergerakan kebangsaan dalam 
rang ka menuju indonesia merdeka. Para pejuang ini terdiri dari tokoh
tokoh tua dan juga para pemuda. Mereka ini mendirikan organisasi yang 
sifatnya kedaerahan dan provinsialis. Di antaranya adalah Jong Ja\'0. 
Jong Sumalranen Bond. Jong Celebes. Jong Ambon, Jong Minahasa. 
dan lain- lai nnya. 

Keterlibatan Amir Hamzah pada dunia pergerakan tidak lepas dari 
pergau lannya dengan kawan-kawannya di sekolah. Solo, yang 
merupakan kota dengan masyarakat feodal , juga menerima pengaruh 
pergerakannya sendiri . 

Pada saat ini , Amir Hamzah sedang studi di Surakarta. Untuk 
mencapai c ita-cita bersama ini, ia masuk menjadi anggota Jong 
Ja1•a. Kendati seorang bangsawan Melayu Langkat Sumatera. d irinya 
mau bergabung dengan Jong J01·a. Perkumpulan pemuda Jawa, yang 
tentu saj a anggotanya pemuda dari Jawa. Amir H amzah terbukti telah 
meninggalkan sifat kedaerahannya. Dengan bukti sejarah ini Amir 
Hamzah layak dimasukkan ke dalam kategori tokoh nasionalis. Sebagai 
orang Melayu dirinya menganut pandangan adat yaitu dimana bwni 
dipijak clisitu langit dijUJy·ung. Terbukti dia berhasi I menyesua ikan diri 
dan be rgaul dengan tokoh-tokoh Jawa, di antaranya adalah: Raden Panji 
Singgih atau Kanjeng Raden Tumenggung Wedyodi. Di Solo, ke tika 
masih belajar di AMS, Amir tergabung dalam Indonesia Muda bersama 
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Armijn Pane. Amir Hamzah pernah mewak il i Indonesia ,\lfuda Cabang 
Solo da lam Kongres 1ndonesia Muda yang diadakan di Solo dari 
ranggal 29 Desember 1930 sampai 2 Januari 193 1. 

Pergerakan kebangsaan ini secara pe rl ahan dan pasti tumbu h di 
kalangan kaum nasionalis Indonesia. Mereka menyadari bahwa 
kemerdekaan hanya dapat di capai dengan cara bersatu, antara 
komponen-komponen bangsa ini . Pe1juangan pergerakan nasiona l 1111 
mendapat tantangan sengit dari pemerintah kolonia l Belanda. 

Pada saat di lakukannya Kongrcs Jong Java pada tanggal 27 
sampai 3 1 Desember 1926 di Surakarta dengan suara bu1a t, tujuan 
perkumpulan ini diubah menjadi lebih luas dan holi stik. Tujuannya 
yaitu: akan berusaha memaj ukan rasa pe rsatuan para anggota dengan 
semua golongan bangsa Indones ia. dan dengan bekerja bersama dengan 
perkumpulan-perkumpul an pemuda Indonesia lainnya ikut serta da lam 
menyebarkan dan memperkuat faham Indonesia be rsatu (Pringgodigdo. 
1960: 114). 

Di tempat la in. tepatnya di Kota Bandung, pa ra pemuda Indonesia 
j uga merasa bahwa mereka ada lah para pemuda Indonesia, bukan lag i 
hanya sebagai pemuda Sunda. Maka pada awa l tahun 1937. para 
pemuda ini membentuk organisas i Jong Indonesia. Se lanjutnya, istilah 
ini dalam Kongres Pe1tama bulan Desember 1927, diubah menjadi 
Pemuda Indonesia. Para pemuda ini secara bulat menggelorakan 
semangat perjuangannya bcrdasarkan ide bersalll k ita teguh, bercerai 
kita lumpuh (Sagi mun M .D., 1993:97). 

Dalam realitas sej arah, pada langga l 28 Oktober 1928 terjadi 
sebuah pe ristiwa penting da lam sej arah pergerakan kemerdekaan 
bangsa Indonesia. Pe risti wa ini kita kena i dengan Sumpah Pemuda. 
Pada masa itu, para pemuda bersumpah dalam tiga hal, yaitu berbangsa 
satu bangsa Indonesia, bertanah air saru tanah air Indonesia, dan 
be rbahasa satu bahasa Indones ia. Sumpah ini menjadi titik ku lminasi 
pe rsatuan dan membangun kekua tan bcrsama dalam konteks menuju 
momentum indonesia merdeka. 

Selaras dengan semangat Sumpah 
persatuan yang sifa tnya nasiona l lndonc 
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lahimya sikap dan organisasi kebangsaan. Selepas diikrarkannya 
Sumpah Pemuda tersebut, maka para pemuda tidak lagi berorientasi 
kepada persatuan pemuda yang berska la kedaerahan, namun te lah 
berubah menjadi berska la nasional. Dengan demikian, maka pada tahun 
1930, berbagai perkumpulan kepemudaan yang bersifat kedaerahan dan 
provinsialis seperti Jong Ja va. l ong Suma/ranen Bond, Jong Celebes. 
Sekar Rukun, dan la in- la in nya secara ikhlas dan tekad yang bulat 
menyatukan diri atau berfusi ke dalam orga nisasi yang bersifat nasional 
ya itu Indonesia Muda. Demik ian pula bc rbagai organisasi kepanduan 
(pramuka sekarang) yang awalnya bers ifa t kedaerahan dilebur menjadi 
Kepanduan Bangsa Indonesia (KB! ). 

Kumpulan Indones ia Muda dapat dipandang sebaga i pencerminan 
dan refleksi sebesar-besarnya cita-cita Indonesia bersatu di kalangan 
perkumpulan pemuda. Mereka melebur menjadi satu. dengan rekad 
yang bulat menuju Indonesia merdeka. Pada saar peresmian berdirinya 
Indonesia Muda ini, dinyany ikan lah lagu lndo11esia Raya (karya W.R. 
S upratman). Juga dig unakannya bendera merah putih sebagai ,,·ama 
perku mpulan. 

Da lam pergerakan kcbangsaan para pemuda ini. Amir Hamzah 
runlt aktif memegang pe ranan. Da lam konteks ini Amir Hamzah 
d idaulat menjadi kerua Indonesia Muda cabang Surakarta. Da lam 
catatan sejarah ia menjadi ketua Indonesia Muda cabang Surakarta ini 
se lama setahun (Sag imun M. D., 1993:98). 

Pada akhir bulan Desember 1930. Amir Hamzah pada saat resepsi 
Kongres Indonesia Muda yang pe rtama sebaga i K etua Cabang Solo 
mengucapkan pidato sela mat datang dan sc lamat berkongres kepada 
para peserta kongres. Ia memi liki kepiawian dalam berpidato ini, 
berdasarkan pengalaman hidupnya dan sekolahnya. 

Pada masa beliau berada di Solo ini , s ituasi nasionalisme di tanah 
a ir begitu bergelora, dengan tujuan membentuk negara Indonesia 
merdeka. Seorang teman Amir Hamzah. Achdiat K . Mihardja 
melukiskan keadaan tersebut sebagai berikut ini. 
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Scmangat pc1juangan yang mcluap-luap itu kadang-kadang terbayang 
juga di dalam kclas. yang Lcrutama sekali dalam pelajaran mengarang arau 
bcrcakap-cakap. Dalam jam bercakap kclas kadang-kadang merupakan 
scbuah "parlcmcn:· di mana murid-murid boleh mcngemukakan pikirannya 
dcngan bebas. Dalam kcbcbasan itu terlihat betapa hebatnya kebangsaan 
yang ada tcrkandung dalam dada anak-anak itu. Demikian pula pada Amir 
yang temyata pandai pula berpidato. 

Notasi 3. 1 
Indonesia Raya Karya W.R. Supratman yang Dinyanyikan 

Pada Peresmian Indonesia Muda di Solo Pimpinan Amir Hamzah 
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Scbcbas kami merasa d i dalam kdas sccral kami mcrasa tcrbcknggu di 
luar ruangan sckolah . A nak-anak yang di pandang " rncra h" scpcrti anggola
anggota pcng unts Indones ia Muda ( IM). Kcpanduan 13angsa Indonesia 
(KBI ) dan lain-lainnya seringkala i "dibayang i." T idak ada yang leb ih gi la 
dari itu : anak-anak dipandang bt!rbahaya! Tap i scmua itu adala h rea li tas 
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yang sungguh tcrasa. Pada suatu "aktu tcrsiarlah kabar. bahwa katanya 
pihak PID (Po litickc lnlitickc Dienst) pcmah bcrtanya kepada direktur 
scko lah kami Dr. W.F. Stuttcrhcim. kenapa murid-muridnya dibiarkan saja 
sering datang bcrkunjung kc rumah 1\lr. Singgih. Dr. Radjiman 
Wcdyodining rat dan lain-lain pemimpin pcrgerakan yang ketika itu tinggal 
di Solo. Maka olch dircktur kami dijawab: ··saya bukan babu. Di luar 
halaman sckolah murid-murid saya scrahkan kepada kcbijaksanaan dan 
tanggung jawab mcrcka scndiri. tvlcrcka sudah cukup de\\ a sa. tak usah lagi 
diamat-amati o lch scorang babu."" (Akhdiat K. Mihardja. 1955:120-1 21) 

Selepas mena matkan pendidikannya di AMS Surakarta, Amir 
Han12ah rnelanjutkan studinya di Recht Hoge School (RHS) di Batavia 
(Jakarta sekarang). Selama di Solo dan Batavia ini Amir Hamzah 
mengalami bauran kultural dan ideo logis. Di Batavia ia memperoleh 
pengaruh ek terna l dari berbagai ka langan. rerutama para tokoh 
pergerakan nasional. Apalagi Batavia adalah ibukota Hindia Belanda. 
tempat semua orang dengan kultur dan ideologinya berkumpul. Di sini 
ide dan emangat nasionalismenya da lam konteks menuju Indonesia 
merdeka lebih mantap lagi. karena ia bcrgaul dengan semua orang dari 
e luruh usantara. yang juga memiliki cita-cita yang sama yaitu 

Indonesia merdeka. il ai -ni lai demokrasi yang kcmudian diserapnya. 
yang lebih mcmcntingkan rakyat, tumbuh dan berkembang di Batavia 
ini . ltu dibuktikan Amir Harnzah. ketika ia mcnjadi guru seko lah yang 
bertipe nasional di Jakarta. Perguruan Nasional pada waktu itu 
merupakan "hantu politik" yang dipandang sama berbahayanya dengan 
kaum pcrgerakan kebangsaa n yang mcnentang dengan tegas pemerintah 
kolonia l Be landa. 

Untuk menghcnt ikan aktivitas pergerakan kebangsaan ini, maka 
akhirnya pemcrintah Bclanda mclalu i Sultan Langkat, memaksa Amir 
Hamzah untuk pu lang kc Langkat dan menikah dengan putri Sultan 
Langkat. Dcngan dcmikian jelaslah bahwa Belanda mengkondisikan 
kcadaan yang sedcmikian rupa in i, karena takut akan segala perjuangan 
kultu ral dan politik Amir 1-IanlZah selama bcrada di Jawa. 

Dun ia pcrgcrakan secara tidak langsung ditinggalkan ketika dirinya 
dipanggi l pulang pada tahun I 936, sebelum kuliab hukumnya di RHS 
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selesai. Sepulangnya di Langkat, Amir me nikah dengan Putri Tuhara, 
anak perempuan dari Su ltan Langkat waktu itu. Latar belakangnya yang 
pernah kuliah di RHS, juga mempengaruhi kedudukannya di 
masyarakat. Dia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Dalllk 
Bendahara kesultanan Langkat yang te lah rneninggal sebelum 
A mirdipanggil pulang .. Tahap kehidupan Amir Hamzah di RH S. adalah 
tahap diri mempersiapkan diri menjadi pegawai dcngan belajar ilrnu 
hukum. termasuk hukum modem Eropa dan hukum adat Indonesia. 

Kepulangannya ke Langkat, yang mungkin tidak dia ing inkan itu. 
telah memisahkan dirinya dengan dunia pergerakan juga dengan gadi 
yang dia cintai. Dia harus menanggung hidup yang tidak dia ing in i: 
menikahi putri Su ltan Langkat. yang membi ayai pendidikannya di Jawa. 
termasuk menemukan jatidi rinya sebagai pen ya ir. 

Apapun yang terjadi , tetap saja di dalam diri Amir Hamzah tumbuh 
dan berkembang cita-cita Indonesia merdeka dan kemudian mengis i 
kemerdekaan itu untuk memjadi bangsa berdaulat, ad il , dan makmur di 
bawab lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam merespon keadaan 
sosial ini, Amir Hamzah sesuai dengan ajaran adat Melayu mencoba 
mengadun keseluruhan aspek ini dalam konteks integras i budaya dan 
sosial. Di satu sisi ia melakukan pe1juangan kemerdekaan secara aktif 
bersama kaum muda lainnya. Namun di sis i lai n ia pu n secara budaya 
tidak kuasa menolak anjuran dari Su ltan Langkat, sebagai sulta nnya 
untuk kembali ke Langkat dan mengawini putri Sultan se1ta mengabdi 
untuk kesultanan. Bagi orang Melayu, seorang Sultan ada lah wakil 
Allah di muka bumi, dan di larang mendurhakai Su ltan. A mir Hamzah 
tabu betul akan konsep budaya ini. ltulah pe1t imbangan budaya kenapa 
beliau menerima permintaan S ultan Langkat ini . 

3.3 Perjuangan Mendaulatkan Bahasa Indonesia 
Dalam sejarah kehidupannya, Amir Han12ah me lihat bahwa pihak 

kolonialisme Belanda mencoba mengko ndis ika n Indonesia yang 
dijajabnya ini sekaligus menggunakan bahasa Belanda di semua 
kehidupan masyarakat, terutama dala m konteks komunikasi resmi , 
seperti di dalam sekolah, ketatanegaraan, perundang-undangan, dan 

71 



juga sastra . Bag i Amir Han12ah penggunaan bahasa Be landa seperti itu, 
akan dapat membentuk mental bangsa yang terjajah kepada segenap 
bangsa Indonesia. Dalam rangka membentuk Indonesia merdeka. Kita 
mcstilah mc miliki bahasa kebangsaan (nasional) tersendiri . Fungsi 
utama bahasa nas ional ini adalah sebagai sarana komuni kasi antara 
warga Indonesia yang beranekaragam etnik dan budaya. Sclain itu juga 
menjadi kebanggaan bersama dalam sebuah nasionalisme Indonesia. 

Bciajar dari lingkungan bahasa yang ada di usantara ini . maka 
Amir Hamzah menging inkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional 
Indonesia. Untuk tujuan tersebut selanjutnya bahasa ini di sebut bahasa 
Indonesia saja, sebagai istilah yang dapat diterima ol eh semua orang 
yang nantinya membentuk negara Indonesia. Bahkan masyarakat Jawa 
yang mayori taspun merelakan dan menerima bahasa Melayu sebaga i 
bahasa nas ional, dengan melihat bukti sejarah yaitu bahasa Melayu 
ada lah bahasa pengantar (linguaji·anca) di seluruh Nusantara ini. 

Semua yang dipe1juangkan Amir Han12ah ini adalah mclihat 
kenyataan bahwa Belanda mencoba mendau latkan bahasa Bc landa 
untuk bangsa Indonesia. Kenyataan itu dapat dicatat sebagai be rikut. 

Pertama, bahasa Belanda dijadikan dan dipandang bahasa yang 
te pat untuk menjadi ·'kunc i wasiat" dalam me mbuka sega la maca m 
pintu, terutama te rfokus pada pintu ilmu pe ngetahuan, dan pintu untuk 
menduduki jabatan-j abatan dan berbagai pangkat baik dari kolo nia l 
Bc landa maupun kerajaan-kerajaan di usantara. Pendidikan formal di 
zama n Be la nda itu, s iswa yang berasal dari tingkat seko lah dasar 
menggunaka n bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar saja yang 
diterima ke sekolah lanjutan . Kemudian dalam pendidikan la njutan 
yaitu di M ULO , AMS. dan HBS. yang juga menggunakan bahasa 
Belanda sebagai bahasa pengantar juga yang dapat me lanjutkan studi ke 
tingkat perguruan tinggi . Jadi pengkondis ian yang dibuat olch 
pemcrintah Belanda seperti itu, j elas bahwa Belanda ingin o rang-orang 
te rdidik di negeri ini menyadari bahwa bahasa belandalah yang tepat 
untuk dapa t menguasai ilmu pengetahuan. Di ba lik keadaan ini , tentu 
saja secara tidak langsung ing in menanamkan rasa infe rioritas bang a 
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ini di depa n penj aj ah y aitu Be landa. Sehingga akan muncul s ikap setia, 
berbakti , dan mengabdi kepada pemerintah kolonial Bclanda . 

Pihak Belanda sendiri memang menyadari adanya bahasa Melayu 
( Indonesia) yang memiliki kekuatan dahsyat untuk mendukung 
terbenruknya bangsa Indonesia yang dij aj ah Belanda untuk mcnjadi 
negara yang merdeka dan berdaulat. Untuk iru, Be la nda selalu me ncoba 
mc nyingkirkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu 
pe ngetahua n, komunikasi resmi, penmdang-undangan, da n la in-la innya . 
Belanda se la lu menyatakan bahwa bahasa Indo nesia tidak dapat 
digunakan unruk bahasa ilmu pengetahuan. Selanjutnya bahasa 
Indones ia sangat miskin , terla lu sederha na, prim i til~ tidak mampu 
me layani berbaga i keburuhan masyarakat yang maj u, untuk 
me ngcmukakan berbagai pikiran dan pe rasaan (Sag imun M. D. 
1993:86). 

Da la m konteks yang lebih luas lagi, B elanda dengan s is te ma ti s da n 
tcrcncana memberikan pembedaan dan sekaligus pengke lasa n kepada 
pe nduduk d i negeri ini . Kelas perta ma adal ah ba ngsa Bc la nda da n 
Eropa. Ke las kedua ada lah Timur Asing, dan ke las ketika ada lah 
pribumi (inlander). Kolonial Belanda memposisikan bangsa Indonesia 
ada lah ke lompok yang belum beradab perlu dididik dengan bahasa dan 
ilmu-ilmu pengetahuan a la B elanda dan dengan de mi kia n akan dapat 
me ngangkat deraj at hidup ny a. Belanda pada umumnya ketika me njadi 
bangsa penjajah itu. memang sangat me manda ng bangsa Indonesia 
sebaga i bangsa yang rendah (mi11den raardigeiclscomplex). 

Selanjutnya pihak kolonia l Belanda berusa ha sekuat tc naga dalam 
ke hendak politisnya unruk .. memaksa .. penggunaan baha a Be landa 
kcpada bangsa jaj ahannya yairu bangsa Indonesia. lni sekali gus j uga 
dapat menghe mpang penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa 
kcbangsaan orang-orang Indonesia. Kehendak yang d idukung o leh 
ke kuatan politi k. terencana, tersistematis ini akhirnya berdampak 
kcpada beberapa kalangan pemimpin dan intelektua l bangsa Indonesia, 
ba hwa mereka menjad i seperti Bela nda. Mereka ini bcrpikir. be11indak. 
dan menc iptakan kebudayaannya dengan cara-cara Belanda. amu n 
tidak semua pe mimpin dan inte lektua l bangsa Indones ia sepert i ilu. Di 
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antaranya ada yang tetap bangga dengan kebudayaan Indonesia, dan 
selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi di antara 
mereka . Selain itu mereka ini memiliki cita-cita dalam mendaulatkan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang dapat mengintegrasikan 
semua wargantya. Termasuk di dalamnya adalah Amir Hamzah. 

Kedua, cara berikutnya pemerintah kolonial Belanda dalam 
konteks menghambat serta menghancurkan usaha-usaha yang mencoba 
menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa kebangsaan adalah araban 
untuk memakai bahasa Belanda di sekolah-sekolah dari sekolah dasar, 
menengah, sampai perguruan tinggi. Para intelektual bangsa Indones ia 
"dipaksa" berkomunikasi dan berpikir melalui bahasa Be landa. Dalam 
hal ini Belanda pun mencoba menerapkan politik pecah belahnya di 
bidang bahasa, bukan hanya di bidang politik saja. Bahasa Indonesia 
(Melayu) dibenturkan oleh Belanda dengan bahasa Jawa. Menurut 
pihak Belanda bahasa Jawa lebih kaya secara vokabuler dibandingkan 
bahasa Indonesia. Bahasa Jawa juga lebih tinggi derajat kesastraannya 
dibandingkan bahasa Melayu (Indonesia). 

Selanjutnya, untuk menghempang penggunaan bahasa Indonesia 
sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, pihak kolonial Belanda 
menganjurkan untuk menggunakan bahasa-bahasa daerah (etnik) di 
seluruh Indonesia. Anj uran seperti ini, mendapat sambutan yang hangat 
dan respons yang positif, terutama oleh para pemimpin yang semangat 
kedaerahan atau kesukuannya amat bergelora. Mereka memuji-muji 
pemerintah Belanda sebagai pembela dan penyelamat bahasa-bahasa 
dan kebudayaan-kebudayaan daerah yang hendak dihancurkan dan 
dihilangkan oleh kaum nasionalis Indonesia yang revolus ioner 
(Sagimun M.D., 1993 :88). 

Namun demikian, kaum nasionalis Indonesia (termasuk di 
dalamnya Amir Hamzah) menyadari apa yang dilakukan Belanda 
tersebut adalah memperkuat hegemoni bahasa dan budaya Belanda 
untuk negeri jajahannya Indonesia, sekaligus memperkuat posisi 
politiknya untuk tetap dapat menguasai Indonesia bagi kesejahteraan 
bangsa Belanda. Kaum nasionalis Indonesia juga menyadari bahwa 
Belanda sangat tidak ingin munculnya bahasa Melayu (Indonesia) 
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sebagai bahasa nasional Indones ia. Sebab di dalam bahasa Indonesia ini 
terdap nilai-ni lai perjuangan kemerdekaan yang anti penjajahan, dan di 
dalmnya diajarkan bahwa penjajahan ada1ah tidak sesuai dengan 
prikemanusiaan dan prikeadilan. 

Untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa 
persatuan ini , maka tanggal 28 Oktober 1928 ( 17 tahun sebelum 
Indonesia merdeka) te1ah diikrarkan Sumpah Pemuda, yang isinya juga 
mencakup bahasa indonesia sebagai bahasa nasional kita. Adapun isi 
Sumpah Pemuda itu adalah: berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah 
air satu tanah air Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. 

3.4 Perjuangan di Bidang Sastra dan Budaya 
Selaras dengan gagasan dan perjuangan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa nasional, maka Amir Han12ah pun berjuang menggunakan 
bahasa Indonesia ini dalam bidang yang intens digeluti dan menjadi 
nafas menyatu da1am kehidupannya, yaitu sastra dan budaya. 

Sejak tahun 1920 sudah ada majalah yang memuat karangan 
berupa cerita saja atau memuat sastra, seperti majalah Sri Poestaka 
(1919-1 941), Pandji Poestaka (1919- 1942), Yong Sumatra (1920-
1926), dan lain-lain. Namun sampai awal dasawarsa 1930-an niat para 
pengarang dan sastrawan untuk menerbitkan sebuah majalah yang 
kbusus berisi kebudayaan belum terlaksana. Tahun 1930 terbit maja1ah 
Timboel (1930-1933) yang awa1 penerbitannya menggunakan bahasa 
Belanda namun dua tahun kemudian 1932 terbitjuga dalam edisi bahasa 
Indonesia dengan redaktw·nya Sanusi Pane. Sementara itu, tahu 1932 
STA yang saat itu bekerja di Balai Pustaka menerbitkan rubrik "Menuju 
Kesusastraan Bam" dalam Majalah Pandji Poestaka, Armijo Pane dan 
ST A berhasil menerbitkan majalah Poedjangga Baroe (1933-1 942) dan 
(1949-1953). 

Dalam edisi yang ditandatangai oleh Arm ijn Pane, Amir Hamzah, 
dan Sutan Takdir Alisiahbana menjelang penerbitan perdana majalah 
Poedjangga Baroe ini dije1askan bahwa: "Da1am zaman kebangunan 
sekarang ini pun kesusastraan bangsa kita mempunyai tanggungan dan 
kewajiban yang luhur. Ia menje1makan semangat baru memenuhi 
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masyarakat kita, ia harus menyampaikan berita kebenaran yang 
terbayang-bayang dalam hati segala bangsa Indonesia, yang yakin akan 
tibanya masa kebesaran itu." 

Perjuangan Poedjangga Baroe ini selengkapnya dikutip oleh 
Hooykas ( 194 7) sebagai berikut. 

"POEDJANGGA BAROE" 
MADJALAH KESOESASTERAAN DAN BAHASA. 
Pendahoeloean. Bangsa kita soedahlah mendjedjak zaman baroe, ja'ni 

zaman kebangoenan. 
Dalam segala hal, setiap sa'at kelihatan peroebahan. Disini tomboeh 

tanaman jang baharoe. Disana mekar kembang , jang telah lama terkoentoem, 
hanja menanti sa'at. Ditempat jang lain keloear toenas jang berseri-seri pada 
dahan jang memoeda kembali. 

Disegala tjabang penghidoepan bangsa kita - sosial, ekonomi, politik, 
agama, dsb.nja - ada jang toemboeh, ada jang mendjadi besar menoedjoe 
sempoema. Dimana-mana sekaliannja moelai bangoen, moelai hidoep kembali, 
seperti seboeah rimba jang Ieiah me ranting ditimpa oleh hoejan jang sedjoek. 

Kami jakin sejakin-jakinnja, bahwa semangat kebangoenan inilah jang 
kelak akan mendjelmakan masjarakat Indonesia jang sempoema, jang akan 
disandingkan di sisi negeri jang lain dimoeka boemi ini. Dan dalam masjarakat 
Indonesia jang sempoema, jang sekarang Ielah melambai-lambai itoe, pastilah 
segala bahagianja haroes sempoema poela. Demikianlah masing-masing rakjat 
Indonesia, jang Ielah insjaf akan peroebahan jang mahabesar jang terdjadi 
setiap sa'at dikelilingnja itoe, haroes beroesaha, bahkan membanting toelang 
oentoek menjempoernakan bahagian jang teroentoek baginja, menoeroet minat 
dan kesanggoepannja. Mereka jang berdasar sosial menjempoernakan bahagian 
sosial, mereka jang berdarah politik menjelenggarakan bahagian politik, mereka 
jang bersemangat seni membimbing bahagian seni, dan seteroesnja! 

Seni dalam masjarakat. Seni jang sedjati mengoedjoedkan tjita-tjita, 
perdjoeangan, penderitaan masjarakat tampak timboelnja, d.s.b.nja. Sedjaah 
dan 'ilmoe masjarakat menoendjoekkan poela, bahwa seni itoelah penggerak 
semangat baroe, pembantoe sesoeatoe bangsa dalam perdjalanannja kearah 
kebenaran dan kemoeliaan. 

Dalam zamannja, bangsa Joenani jang loehoer itoe menimboelkan seni 
jang chas kepadanja, zaman Renaissance mengadakan seni jang selaras 
dengan masanja ... , zaman Romantiek tiba dan seninjapoen mendjelmakan 
semangat jang dikandoeng oleh masjarakat dewasa itoe. 

Kedatangan Hindoe dinegeri kita ini menggerakkan seni baroe jang 
berabad-abad maka dapat mentjapai deradjat kesempoemaan. Demikian djoega 
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agama Islam memasoekkan semangalnja poel kedalam seni bangsa kila ... 
Apakah bedanja zaman kebangoenan bangsa kila sekarang? lapoen 

haroes mempoenjai seninja sendiri, selaras dengan semangatnja. 
Bangkilnja kesoesasteraan Indonesia dilengah-tengah semangat 

kebangoenan bangsa kita se'oemoemnja dan semangat kebangoenan seni 
bangsa kita pada choesoesnja sekarang ini, makin sehari makin kelara 
kedoedoekan kesoesasleraan. Satoe persatoe timbale poedjangga pengarang 
menjanjikan lagoenja, selaras dengan getar semangat disekelilingnja: roman, 
koempoelan sadjak, koepasan, pemandangan kesoesasleraan, makin sehari 
makin banjak memperlihatkan dirinja. Dan benarlah kala dr. Soelomo pada 
kongres Indonesia Raja kira-kira setahoen jang soedah: Kesoesasteraan 
Indonesia jang baroe soedah toemboeh. 

Sesoenggoehnja dalam peredaran doenia, kesoesasleraan iloe 
sebahagian jang Ia' dapal ditjeraikan dari penghidoepan sesoealoe bangsa. 
Pada wakloe djatoeh deradjal bangsa itoe moeramlah ljahajanja, sebaliknja 
pada waktoe kebesaran, sinarnja memantjar kesegenap pendjoeroe. Adalah 
kesoesasteraan itoe gambar linggi rendah deradjat semangat sesoeatoe bangsa 
pada sesoeatoe masa, letapi dalam pada itoepoen setiap masa ia sebagai 
pembangoen, penggerak dan pendorong dalam segala tjabang penghidoepan. 

Dalam zaman kebangoenan sekarang inipoen kesoesasteraan bangsa 
kita mempoenjai langgoengan dan kewadjiban jang loehoer. Ia mendjelmakan 
semangat baroe jang memenoehi masjarakal kita, ia haroes menjampaikan 
berila kebesaran jang berbajang-bajang dalam hali segala bangsa Indonesia 
jang jakin akan libanja masa kebenaran itoe. 

Tenaga ljerai-berai. Dalam oesaha henclak memberi lempat jang 
selajaknja kepada kesoesasleraamn Indonesia iloe, sampai sekarang Ia' adalah 
sedikit djoeapoen perhoeboengan antara poedjangga dan pengarang jang makin 
sehari makin bertambah banjak djoemlahnja itoe. Masing-masing bekerdja 
sendiri, Ia' memperdoelikan jang lain, memakai kesempatan jang diperkenankan 
orang kepadanja. 

"Tinboel" menerbilkan bahagian lndonesianja pada pertengahan boelan 
Maar! tahoen jang soedah, diadakanja roeangan "Keboedajaan" dan "Timbangan 
Boekoe" tempay bertamoe seorang doea poedjangga menljoerahkan ini 
soekmanja dan mengeloearkan pemandangannja. Boekanlah kebeloelan Ia' 
berapa lama sebe;loem iloe "Pandji Poestaka" mengaclakan roeang 
"Memadjoekan Kesoesasleraan", jang segera menarik beberapa orang 
poedjangga, laksana pelila menarik koembang malam, "Abad Kedoea Poeloeh", 
"Oaulal Ra'jal", "Semangat Pemoeda", "Fikiran Ra'jar dan beberapa soeral 
kabar dan madjallah sebeloem dan sesoedah iloe, boleh dikalakan liap-liap lerbil 
memoealkan boeah kesoesasteraan jang bersemangal baroe. 

Demikianlah makin sehari makin hasratlah orang menanlikan kelahiran 
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seboeah madjallah jang semata-mata mementingkan kesoesasteraan dan 
mengikat serta memberi pimpinan pada poedjangga jang tjerai-berai itoe. Dalam 
pada itoe bahasa Indonesia 'oemoemnja Ieiah lama poela menanti penjelidikan 
dan toentoenan berhoeboeng dengan kehendak zaman dan keadaan baroe 
dalam pergaoelan Indonesia. 

Madjallah "Poedjangga Baroe". Doea bolean jang Ieiah laloe seorang 
daripada kami mengirimkan kira-kira 50 boeah soerat kepada segala poedjangga 
dan pengarang di Indonesia dan Semenandjoeng jang kami tahoe adresnja 
oentoek mendengar pemandangan mereka tentang baik atau tiadanja dan tia 
ataoe beloem sa'atnja menjatoekan sekalian poedjangga dan pengarang pada 
soeatoe madjallah kesoesasteraan dan kalau mungkin dalam seboeah 
perkoempoelan poela. Maka hasil soerat itoe adalah tjoekoep memberi 
kepertjajaan kepada kami bahwa tenaga kami tidak akan terboeang dengan 
tiada semana-mena, apabila kami beroesaha menerbitkan sebieah madjallah 
oentoek bahasa dan kesoesasteraan. Demikian pada boelan Mei tahoen ini akan 
terbit nomor pertama madjallah kesoesasteraan dan bahasa jang kami namakan 
"Poedjangga Baroe". 

Poeisi (sja'ir, sadjak, pantoen, d.s.b.nja) 
Prosa (tjerite, roman. d.s.b.nja) 
Tonil 
Koepasan dan timbangan kesoesasteraan 
Penjelidikan perpoestakaan 
Pemandangan oemoem tentang bahasa dan kesoesasteraan 
Pemandangan tentang seni oemoem, d.s.b. 
"Poedjangga Baroe" akan mendjadi tempat segala poedjangga. jang 

merasa gelora zaman baroe didalam dadanja, menjelmakan perasaannja. 
"Poedjangga Baroe' akan berdiri dihadapan mengibar-ibarkan pandji

pandji kesoesasteraan menoedjoekan djalan kepada poedjangga dam 
pengarang moeda jang perlu akan pimp1nan. 

Hidoep atau matinja. Tentoelah hidoep atau matinja madjallah 
kesoesasteraan dan bahasa seperti "Poedjangga Baroe" itoe se-mata2 
bergantung kepada ra'jat Indonesia pada 'oemoemnja dan pada kaoem 
poedjanggfa dan pentjinta bahasa pada choesoesnja. Tetapi kami jakin sejakin
jakinnja, bahwa ketika ini telah sampailah masanja bangsa Indonesia 
menoendjoekkan, bahwa ia sanggoep melahirkan dan memelihara sesoeatoe 
jang akan mendjadi penjegaran semangat dan perhiasan bangsa. 

Kaoem poedjangga, kaoem pentjinta bahasa, kaoem goeroe, kaoem 
pemimpin, kaoem saudagar dan segala golongan jang menghargakan keindahan 
dan kemoeliaan bahasa Indonesia, marilah ber1angganan bersama-sama kepada 
"Poedjangga Baroe". Toean boekan sadja senantiasa dapat memperhaloes 
p_erasaan dan _pjkiran serta memj:)eladjari bahasa, tambahan poela toeaan 
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toeroet memelihara dan menjoeboerkan sesoeatoe jang mendjadi hak milik jang 
semoelia-moelianja bagi segala bangsa dalam segala masa. 

Kirimkanlah sekali wang langganan toean agar dapatlah kami mengira
ngira djoemlah lembaar "Poedjangga Baroe" jang akan ditjetak. Dan ingatlah: 
hanja jang mengirimkan wang langganannja jang akan menerima "Poedjangga 
Baroe" kelak. Nomor pertjontohan ta' dikirimkan. 

Apa lagi jang ditoenggoe-toenggoe! Kirimkanlaah sekarang djoega f 2.50. 
Boelan Mei kelak toean akan dikoendjoengi oleh seboeah madjallah jang beloem 
pernah ada tandingnja dalam bahasa Indonesia sampai sa'at ini. 

Salam kami 
ARMIJN PANE 
AMIR HAMZAH 
S. TAKDIR ALISJAHBANA 

Dari ucapan alu-aluan majalah ini, maka dapat di lihat dengan j elas 
keing inan dalam mengisi zaman yang baru. masa kebangunan. yang 
seperti nora tumbuh mekarnya di seluruh Indonesia. Dari kalimat
ka limat yang ditulius tiga serangkai Puj angga Baru inu, terlihat dengan 
jelas adanya ke ing inan menyatu dalam kebangsaan Indonesia, dan 
mereka yak in akan datangnya kemerdekaan itu . Zaman baru tentu saja 
harus menghasilkan sebuah kebudayaan yang baru pula yang sesuai 
dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Apa yang diperjuangkan 
A mi r Hamzah bersama Armijn Pane dan Sutan Takdir Alisyahbana 
ada lah pentingnya membentuk jatidiri dalam kesusastraan dan bahasa 
dalam hal ini adalah berkarekte r Indonesia. Mereka tiga serangka i 
sastrawan ini te lah mengambi l langkah-langkah tegas demi tersemai dan 
terbentuknya sastra dan bahasa Indonesia , mendahului Indonesia 
merdeka. Dampak pemikiran dan perj uangan mereka ini terus hidup 
sampai sekarang. 

Dalam era Pujangga Baru ada dua penyair yang dikenal beraliran 
re lijius, yaiu A mir Hamzah sendiri dan J .E. Tatengkeng. Amir Hamzah 
membawa identi tas Islam, sedangkan Tataengkeng membawa identitas 
Kri sten. Kedua penulis ini menulis prosa, baik berupa esei maupun 
sketsa. Namun keduanya saat itu lebih dikenal sebagai penyair. 
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Amir Hamzah adalah seorang penyair yang tcrkenal. sastrawan, 
dan budayawan sebagai salah satu putra terbaik Indonesia dan Dunia 
Melayu. Scbaga i seorang seniman besar ia adalah seorang tokoh sastra 
dalam masa Puj angga Bam. Bersama Armijn Pane dan Sutan Takdir 
Al isyahbana, be liau sa lah seorang dari tiga sejoli (tritunggal) yang 
memimpin Pujangga Baru, yaitu majalah yang mcnguasai kehidupan 
sastra dan kcbudayaan Indonesia dari tahun 1933 hingga pecah Perang 
Dunia Kcdua. 

Pada dasawarsa 1930-an muncul sebuah gerakan dalah bidang 
sastra yang mcnamakan diri sebagai Pujangga Baru. Angkatan ini 
sepeni tidak berd iri sendiri, tetapi mempunyai pertunasan jauh 
sebe lumnya. Namanya menjadi populer setelah te rbit maja lah Pujangga 
Baru mulai tahun 1933 tu. yang kemudian menyebarkan dan 
mempe1juang kan cita-cita Pujangga Baru di bidang kesusastraan, 
bahasa, dan kebudayaan 

Sebagai pcnya ir, pujangga, dan budayawan, Amir Hamzah adalah 
pelopor Angakatan Pujangga Baru, yaitu salah satu sebutan untuk 
angkatan dalam periodesasi kesusastraan Indonesia. Amir Hamzah 
mentpakan tokoh pe rinti s dan pembina cita-cita pembaharuan 
kesusastraan pada masa sebelum proklamasi kemcrdekaan Indonesia 
( 1933- 19~2). Kedudukan Amir Hamzah sebagai scorang penyair dan 
juga sebaga i pembahant kesusastraan sebelum Perang Dunia Kedua 
sangatlah penting. Amir Hamzah berada di barisan terdepan pada 
Angkatan Pujangga Ba ru bersama-sama tokoh masyarakat kesusastraan 
lai nnya sepcrti S utan Takdir Alisjahbana mapun Arm ijn Pane. 

O leh teman-teman Amir Hamzah sesama sastrawan , rekan-rekan 
scpergaulan ya ng mengena l dan menghormati ;\mir Hamzah serta 
mengetahui scgala scsuatu mengenai pe rjuangannya yang pernah dan 
telah dilakukannya sebagai ekspresi cita-cita beli au; mereka 
memberikan kata kcnangan yang baik. Mereka mempersembahkan 
sajak-sajak scbagai bukti nyata betapa Amir Hamzah mendapat tempat 
terhom1at da lam dunia sastra ini yang digelutinya sccara intens. 

Terhadap pahlawan nasiooal Amir Hamzah yang dihasilkannya 
adalah terutama melal ui mata penanya. Hasil karyanya telah membuat 
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getaran j iwa jutaan rakyat Indonesia untuk menc inta i tanah a irnya. 
Melaui sajak-sajak, puis i, atau hasil karya sastra c iptaan beliau, maka 
rakyat Indonesia bergetar jiwanya untuk mengagumi keagungan Tuhan 
Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi keluhuran budi pekerti 
manusia. Semua has il karya Amir Hamzah merupakan a drop of ink 
can make millions think (setitik tinta dapat membuat jutaan orang 
berpikir (Sagimun M.D., 1977:6). 

Amir ll amzah j uga seorang pelopor dalam pemakaian dan pembinaan 
babasa Indonesia (bcrasa l dar i babasa Melayu) sebagai bahasa persaruan 
dan kesatuan rakyat Indonesia menjadi babasa nasiona l. Undang-undang 
Dasat egara Republik Indonesia B ab XV pasal 36 mt:nyebutkan bahwa 
bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Unruk mempcrj uangakan bahasa 
indonesia in i menjadi bahasa nasional sudah dimulai scj ak para pemuda 
bangsa Indonesia mcng ikrarkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 
1928. Arnir Hamzah turut berperanserta terhadap kesatuan bangsa. Ia 
bukan hanya sebaga i pat1 is ipan, tetapi rnempunyai penman yang besar 
dalam menegakkan salah saru ikrar di dalam Sumpah Pemuda tersebut. 
Peranan itu tcrtuang me lalui sajak-sajak. pusi. maupun prosa yang 
merupakan buah karyanya(Sagi mun M.D., 1977:8). 

Ketika Sumpah Pemuda dicetuskan belum banyak para pemuda 
maupun para pemimpin dan kaum terpelajar bangsa Indonesia yang 
dapat mencurahkan buah pikirannya atau berbicara fas ih dengan 
menggunakan bahasa Indonesia . Pada umumnya mereka mencurahkan 
isi hatinya dengan bahasa Be landa. Hal ini tidaklah mengherankan. 
karena bahasa Be landa adalah bahasa peng uasa yang merupakan kunci 
untuk membuka pintu bagi kemajuan ketika itu, maupun untuk mera ih 
kedudukan tinggi untuk memperoleh pangkat yang mungkin dapat 
dicapai pada waktu itu. 

Salah seorang kawarmya yang melihat langsung perjuangan Amir 
Hamzah ada lah Achdij at K. Mihardja, yaitu kawan seko lahnya semasa 
di A MS So lo. Da lam buku karya Kartamihardja yang bertajuk Amir 
Ham::ah dalam Kenangan ia menu! is sebagai berikut. 
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Am1ij n Pane pada \\aktu im (masa Sumpah Pemuda- pcnulis) 
sudah bisa juga mcmbikin sajak dalam Bahasa lndoncsia.Tctapi 
setahuku di antara murid-murid sekolah kami. baru Amir l lanvah 
dan Armijn Pane saja. Yang lain-lain belum hisa mclcpaskan 
dirinya dari bclcnggu bahasa Belanda. Atau kalau bisa. mcn:ka lari 
ke bahasa dacrahnya. Bahasa Indonesia be lum menjadi hahasanya 
sendiri da lam arti yang mesra seperti sckarang ini (Achdijat K. 
Mihardja. 1977:9). 

Pada umumnya perkumpulan-perkumpulan yang ada zaman 
pergerakan nasional didirikan oleh para pemuda yang masih duduk 
dalam bangku seko lah atau sedang dalam pendid ikan. Ada j uga dari 
kepanduan sepeni Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Oleh 
pemerintah ko lonial Bclanda. segala benh1k pergerakan tcrsebut dicap 
sebagai penanantang. Polietie lnlichting Dienst (PID) yaitu alat 
spionas kekuasaan pol itik kolonial Be Ianda bertindak tcgas dan keras 
terhadap kaum pergerakan. 

Sewaktu bcrada di Jakarta, pendidikan yang ditcmpuh Arnir 
Hamzah adalah Rechte 1-/oge School (RHS) pada tahu n 1933. Sckol ah 
tersebut sederajat dengan Sekolah Tinggi/Fakultas 1-lukum. Sela in 
kuliah, Amir ll amzah juga mengajar di bebcrapa sekolah khususnya 
sekolah-sekolah yang mempunyai motivasi nasional sepcrti Pcrguruan 
Nasional di Jakarta. Perguruan Nasional pada waktu itu mcrupakan 
suatu tantangan yang bersifat kontrapolitik bagai pcmerintah kolonial 
Belanda dan dianggap sama berbahayanya dengan kaum pcrgcrakan 
(Jwa Kusurna Sumantri , 1963:56-59). 

Selarna mengajar, pergau lan Arnir Harnzah scmakin bertambah 
luas terutama pcrgaulannya dengan para pemimpin dan tokoh-tokoh 
pergerakan nasiona l. Kedudukan mereka pun pada waktu itu clianggap 
sebagai orang-orang yang berbahaya dan dapat membuat gotah sendi
sendi kekuasaan pemerintah Belanda. 

Sehubungan dengan s ituasi demikian maka pemcrintah Bclanda dalm 
menja lankan poli tiknya la lu menyatakan supaya scmua kcluarga kmun 
bangsawan atau keluarga yang dekat dengan raja yang sedang bcrkuasa 
supaya tetap setia dan taat pada pemerintah Belanda. Kcinginan tcrsehut 
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juga tcrmasuk ditujukan kepada Amir HamLah. ia adalah kemenakan 
uhan Lnngkat. karena ayah Amir Ham7ah ada lah adik kandung Sultan 

Langkat.(Sagimun M.D., 1977:9). 

Urusan keluarga dan pribadi Am ir Hamzah ternyata telah 
di campuri oleh Gubernur Jenderal Sp ite. Amir Hamzah disuruh 
kembali ke Langkat dari Batavia, ia di larang melak ukan segala bentuk 
kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Belanda. emua kegiatan mereka merupakan pu kulan yang berat bagi 
Belanda. karena kaum pergerakan ini terus mcnerus melakukan usaha 
untuk mencapai Indonesia merdeka (Iwa Kusuma Sumanrri 1963:80). 

Usaha-u aha secara kekerasan dan penekanan tenrs di lakukan oleh 
Belanda agar Amir Hamzah memisahkan diri dari gelanggang politik 
dan gerakan na ional. Ketajaman pena dan sedikit saja gerakan anggota 
tubuh Amir Han12ah merupakan ancaman bagi Belanda. Sehingga 
desaka n yang dilakukan oleh pemerintah Bclanda kepada Su ltan 
Langkat akh irnya menjadi kenyataan. Amir llamzah pada masa tahun 
keti ga ku liahnya di Rechte Hoge School, 1935 dipanggi l pulang ke 
Tanjungpura. Sultan Langkat saat itu adalah Sultan Mahmud ikut 
memberi kan peringatan keras dan ancaman kcpada Amir Hamzah. 
Kalau semua anjuran dan peringatan Sultan cl ituruti Amir Hamzah. 
maka sultan akan memberikanijin untuk ten ts kuliah di Rechte Hoge 
School. kernudian sultan juga bersedia mcnanggung seluruh biaya 
ku liah. 

Amir Han12ah ada lah seorang yang setia kcpada sultan dan 
keluarga. Setelah ia dika\\"inkan dengan putri ultan Langkat. Tengku 
Kamaliah. Amir Hamzah bekerja sebagai \\"ak il kepala luhak di Langkat 
Hilir di Tanjungpura. Sementara tugas-tugas yang yang diembannya 
bertentangan dengan j iwa dan sikapnya. Akan tetapi karena tugas 
tersebut datangnya dari sultan, yaitu orang yang paling dihormatinya. 
maka Amir Hamzah tak dapat menolaknya. Sclcpas ia memangku waki l 
luhak. ia mcmpero leh gela Pangeran lndra Mahkota. Kcmud ian setelah 
itu ia dipindahkan ke Pangkalan Branclan mcnj adi kepa la luhak. 
Selepas Amir Han12ah menjadi kepa la lulwk di Pangka lan Brandan 
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(Teluk ll aru) ia dipindahkan ke Binjai (Langkat Hulu) dengan jabatan 
kepala bagian ekonomi . Kemudian ia diangkat menjadi Pangeran 
Langkat Hulu ( 1935). 

Amir Hamzah juga seorang yang taat mengerjakan uru han dan 
ajaran aga ma. Ia selalu menjalankan shalat wajib lima ka li sehari 
scma lam. Selain itu, ia suka bertukar piki ran dengan para alim ulama. 
Ami r Hamzah sejak saat itu lebihbanyak diam ketimbang bcr uara. 
untuk mengekspresikan gejolak jiwa dan cita-citanya. 

Sctelah Indonesia merdeka. melalui Surat Kcrcrapan Gubcrnur Sumatcra 
dari Nega ra Repubklik lndonesia tanggal 29 Okrob.:r 1945 Nomor 5. Ami r 
llamt.ah diangkat sebagai wakil pemerintahan Rcpublik Indonesia untuk 
daerah Langkat yang berkcdudukan di Binjai. Dalam tugasnya scbagai 
wakil pcmerintah Republik Indonesia unruk daerah Langkat , Amir llamzah 
sering menyampaikan pidato dalam rapat-rapar umum di hadapan mssa 
untuk memberikan penerangan-penerangan dan membangkitkan scmangat 
perjuangan. Amir Hamzah melantik Tentara Keamanan Rakyat (TKR) 
sebagai pasukan yang pertama di Binjai atas nnma pemerintah Rcpubli k 
Indonesia. yang diberi nama Batalyon Pertama Divisi Gajah (Sagimun 
M .D. 1977: 13). 

Tahun 1946. terjadi Revolusi Sosial di Sumatera Utara, yan intinya adalah 
kaum prolctar yang dimotori o leh Partai Komunis Indonesia menumpns habis 
raja-raja di umatera Utara. Para bangsawan sebahagian besar ditangkap dan 
ditempatkan di Kcbon Lada- termasuk Amir Han1Zah. Kcmud ian Amir 
llarnznh dibawa kc Kuala Begumit, dan di sini ia tanpa diadili lnngsung 
dipcnggnl lchernya oleh seorang algojo yang bcrnarna Mandor Ynng. 1\mir 
ll amzah gugur tanggal 6 Maret 1946. Ia korban dalam situasi mcmburuknya 
politik dan so ial. Amir Hamzah telah tiada namun nilai-ni lai pcrjuangannya 
hidup tcrus sampai kini dan semoga saja abadi sampai ke akhir zaman. 

3.5 Pcrjua ngan dalam Membentuk Tntegrasi Budaya dan Sosial 
Dalam mewujudkan perjuangannya yaitu lndonesia merdcka dan mengisi 

kcmerdckaan itu. perjuangan yang menonjol dari Amir Hamzah adalah dalam 
intcgrasi budaya dan sosial. Bagi Amir Hamzah. ban gsa I ndoncsia mcmang 
tcrdiri dari berbagai suku bangsa. budaya. golongan. ras. dan agama. Olch 
karcna itu dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa mesti dicari unsur 
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pengintegrasi baik di bidang kebudayaan maupun sosial. ilai-nilai integrasi 
ini perlu dicari. dib..:muk. dan diaplikasikan oleh segenap warga Indonesia. 
baik dalam proses menuju merdeka dan mengisi kemerdekaan . Integrasi yang 
diperjuangkan Amir Hamzah mencakup budaya dan sosial. 

Yang pcnting untuk kita pahami adalah bahwa Amir Hamzah adalah 
seorang yang memiliki gagasan humanisme universal. yaitu memandang semua 
manu ia sama di hadapan Tuhan. tidak ada kasta dan pengkelasan absolut. 
Pandangan seperti ini, beliau rujuk dari ajaran adat Mclayu dan konscp Islam. 
Setiap manusia Melayu adalah rahmat kepada seluruh alam. bukan hanya untuk 
orang Melayu dan Islam saja. tetapi kepada semua makhluk . Dalam 
menciptakan dan mengaplikasikan kebudayaan pun sudah mcnjadi kelaziman 
di dalam konsep adat Melayu untuk menggunakan semua kebudayaan dun ia ini 
dengan semangat menyiasat zaman (intiqat), dan sekaligus memperkuat jatidiri 
kebudayaan. Aspek mengelola kebudayaan berdasarkan keadaan dan 
perubahan zaman ini terkodifikasi dalam adar yang diadarkan. Art inya 
kebudayaan Melayu harus tetap mengikuti perubahan zaman. sekali gus jangan 
lupa melanjutkan kebudayaan sebelumnya secara bcrkcsinambungan. 
Kontinuitas d::m perubahan adalah saling melengkapi dan menjacl i tuntutan di 
dalam kcbuclayaan. 

Dcngan berdasar dari konsep adat Melayu tcrsebut. tampaklah bah wa 
Amir llamzah mencrapkannya di dalam karya-karya sastra beliau. Karya 
sastranya berakar awa l dari sastra Melayu. seperti eli dalamnya termuat unsur: 
pantun. scloka, talibun. gurindam, nazam. dan lain-lainnya. Sclain itu el i dalam 
karya sastranya Amir Hamzah memasukkan gagasan sufi yang tumbuh subur eli 
bumi Langkat. clemikian pula romantisme yang sangat kuat. dan gagasan
gagasan lainnya yang scrba komplimenter. 1 amun demikian dalam kontcks 
Pujangga Baru bel iau pun dengan semangat baru mcmbenruk karya-karyanya 
sesuai dengan zaman barunya. Di dalam karya-karya sastra Amir HanlZah juga 
muncul bentuk-bentuk kcbaruan. Di antaranya memasukkan kosa-kosa kata 
Sanskerta. Jawa. Sunda. dan lain-lainnya. Demikian pula unsur-unsur budaya 
India. Timur Tengah. China. Eropa. dan lainnya. Bahkan pengalaman studinya 
di sekolah Karolik di Jakarta juga dickspresikan dalam berbaga i karya 
puisinya. emua ini berlandas kepada ajaran adat Melayu dan agama Islam. 

Nilai-nilai integrasi budaya inilah yang juga terasa dampaknya bagi 
bangsa Indonesia dan umat Melayu hingga sekarang ini. Apa yang di gagas dan 
cliterapkan Amir Hamzah dalam kebijakan kebudayaannya te lah melampau i 
zaman ia hidup. Artinya beliau telah melakukan kebijakan kebudayaan 

85 



melompot jauh kc dcpan. Ia dapat membaca tanda-tanda zaman. ke mana arah 
dan polarisasinya. 

Selain intcgrasi budaya, Amir Han1Zah juga mcmperjuangkan integrasi 
sosial. lni juga dilandasi oleh dirinya yang mcnganut gagasan humanismc 
universal. scuai araban dalam adat Mclayu dan agama Islam. Manusia adalah 
makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi. yang awalnya satu 
d:m kemudian karcna kepcntingan masing-masing bcrubah menjadi berbagai 
kelompok. Namun dcmikian semuanya sama di hadapan Allah. 

Dalam kontcks integrasi sosial ini. Amir ll arnzah dalam kehidupannya 
tidak pcrnah mcnonjolkan zuriat kebangsawanannya. Ia sangat dekat dengan 
rakyat awam. Beliau pun dalam perjuangannya tctap memihak kepada 
kepentingan rakyat sccara umum. Beliau tidak berpandangan perlunya 
pertcntangan kclas. karena perbedaan man usia itu si ratnya ada lah alamiah 
(semula jadi). Namun demikian. semest inya pihak pcrnegang kekuasaan juga 
harus menyadari bahwa kekuasaanya adn lah amanah Tuhan yang haris 
dipertangungjawabkan secara adil. 

Dalam pcrgaulan sosialnya. Amir llam:;rah pun bet1eman dengan scmua 
etnik. golongan. agama. ras. dan lainnya. Di Solo ia pun pemah masuk menadi 
anggota Jong Java meskipun ia sadar sebagai bangsawan dari Sumatera. lni 
tidak menjadi soal baginya. Kemudian clalam pcrjuangan pergerakan 
nasionalnya ia pun pemah menjadi ketua pcmuda Indonesia cabang Solo yang 
meleburkan pcrsatuan pemuda yang bcrsifat kedaerahan menjadi 
keindoncsiaan. Bclaiu juga menggagas bahasa persatuan nasional yaitu bahasa 
indonesia. yang bcrakar dari bahasa Melay. Bcliau mcnganjurkan pembenrukan 
bahasa nas iona l ini dari babasa Mclayu. karcna faktor sejarah dan interaksi 
sosial, ya itu bahasa Melayu menjadi li11gua .fi"wtca sclama berabad-abad di 
rantau Nusa ntara. Bcliau juga tetap menghormati bahasa-bahasa suku lainnya 
scperti : Jawa. Sunda. Batak, Minangkabau. Bugis, Bali , dan lain-lainnya 
scbagai bahasa etnik di Nusantara. 

Setelah ia kembali ke Langkat. karcna polit ik Belanda agar ia tidak giat 
mclakukan agitasi politik menuju Indonesia mcrdeka. ia pun tetap konsi sten 
mcmperjuangkan intcgrasi sosial sebagai aplikasi pandangan bidupnya. Amir 
Hamzah sclalu berada di jalan tengah. dalam konteks integrasi sosial ini. 
Dalam kcbudayaan 1elayu diajarkan bah" a harus dibentuk inregrasi sosia l 
antara kclas bangsawan dan rakyat jelata. Kaum bangsawan tidak bolch 
semena-mcna tcrhadap rakyat awam. Walaupun tcrdapat adagium kekuasaan 
cenderung untuk digunakan melakukan tindak pcnyelewengan. Sebaliknya 
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rakyat j uga tidak boleh semcna-mena terhadap kelompok bangsawan. I ntegrasi 
sosial dan keseimbangan kckuasaan politis ini. da lam kebudayaan Melayu 
dicerminkan dalam ungkapan: raja adil raja disemhah. dan rt!Ja lalim raja 
disanggah. Artinya sebaga i wakil Allah di muka bumi . maka scorang raja atau 
ultan mestilah bertindak adil terhadap rakyatnya. Jika ia tidak adil maka 

rakyat memiliki hak untuk mcmakzu lkannya. Biasanya orang Mclayu kalau 
tidak sesuai dengan rajanya ia akan pergi meninggalkan raja tcrsebut dan hidup 
dalam kerajaan la in atau mcmbentuk kerajaan baru. 

Sikap integrasi sosial ini dipertunjukkan Amir Han1Zah ketika ia 
menerima tawaran Sultan Langkat untuk kembali ke Langkat dan menikahi 
putri Sultan. Ia sebenarnya tclah menimbang dan mengkontemplasikan 
pilihannya ini . Kemungkinan besar ia pun telah meminta petunjuk dar i Allah 
langsung melalu i shalat istiglwrah . Ia berada di dalam situas i di lema. Di satu 
isi ia adalah pejuang nasional yang mencita-citakan Indonesia merdeka dan 

berpemerintahan demokratis. Di antara pejuang kemcrdekaan in i, ada yang 
bercorak moderal. namun ada pula yang bcrcorak revol us ioncr dan sangat anti 
f'codalisme. Di sisi lain , ia pun adalah warga Melayu Langkat yang mesti setia 
kepada raja sebagai daulat. dcngan s istem pemerintahan kcsultanan Islam. yang 
juga terdapat ni lai -ni lai "dcmokrasi Melayu ... 1 amun dalam konteks ini 
pcnjajah Belanda tetap mengi nginkan kesinambungan kekua aan politisnya. 
dcngan cara menckan raja-raja Melayu dan membenturkannya dengan 
kepentingan rakyat yang diperintah oleh raja-raja tersebut. 

Dalam konteks tersebut Amir Hamzah menginginkan imegrasi sosial 
antara pihak kerajaan dan rakyat. sebagaimana yang dicontohkan oleh 
Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta di pu lau Jawa. Rakyat dan 
kerajaan mendukung terbentuknya Republ ik Indonesia merdcka yang bercorak 
pemerintahan demokratis. Kcrajaan diberi hak otonominya scbagai daerah 
istimewa. Dengan demikian te1jadi sinetj i antara pemerintahan Republ ik 
Indonesia dan kerajaan di scluruh Nusantara ini. 

amun apa yang terjadi adalah. karena sikap intcgrasi so ialnya ini. Amir 
Hamzah menjadi korban. PihaJ... kcrajaan tidak sepenuhnya dengan suara bulkat 
mendukung pemerintahan Rcpublik indonesia. Sebaliknya di kalangan kaum 
perjuangan memang ada yang menginginkan ··mclenyapkan" sultan-sultan 
1\lelayu Sumatera Timur dan kcrabatnya dari kekuasaan poli tik Indonesia 
merdeka. 1 amun ada pula yang bersikap moderat sepeni Amir Hamzah. 
II ingga akhimya mcletuslah " Revolusi Sosial" 1946. yang mengakibatkan 
Amire Hamzah menjad i korba nnya. Ini adalah perj uangan lain beliau dalam 
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kontck mcnerapkan gagasan intcgrasi so ialnya. yang nilai -nilai terscbut 
masih rcle\'an dengan kondisi Indonesia dan !\lam ldayu hingga kini. 
t-. lalaysia masih tetap menerapkan sistem pemcrintahan gabungan antara 
dcmokrasi dan kerajaan. Demikian pula Indonesia. "alau menjadi rcpublik. 
tctap mengakui cksistensi kesultanan dan kerajaan. Bahkan pemerintah 
Rcpublik Indonesia sampai sekarang tetap mclindungi masyarakat adat dan 
kcrajaan di seluruh Indonesia. 

3.6 Perjuangan yang Berkait di Bidang Lain 
Tanpa tcrasa, walaupun petjuangan Amir ll amzah tampaknya 

fok us pada pergerakan Indonesia merdcka, intcgras i bangsa, 
mendaulatkan bahasa Indonesia, petjuangan mclalui sastra, dan 
sejcnsinya, tetapi j uga disertai oleh pcrjuangan di berbagai bidang 
tcrka it. Adapun bidang-bidang terkait terscbut eli antaranya adalah 
petjuangan di bidang agama dan pendidikan. Bidang-bidang agama dan 
pendidikan ini dapat ki ta telisik dari tindak pcrjuangan dan karya-karya 
yang dihasilkan. Tindak perj uangan terscbut tcrintcgrasi dalam biografi 
hidupnya. Karya-karyanya adalah dalam bentuk puisi-puisi yang juga 
mcnjadi garda depan dan tumpuan budaya di ma a pui i tersebut 
diciptakan Amir Hamzab. 

3.6.1 Di Bidang Agama 
Sebagaimana diketabui. babwa daerah Langkat merupakan pusat 

kcagamaan di Sumatera Timur atau Sumatcra Utara masa kin i. Kawasan 
ini adalah pusat tarikat aqsyabandiyah yang jemaahnya selain 
lndone ia j uga Malaysia. Singapura, Brunai Darussalam, Pattani . dan 
la innya. Agama Is lam adalah agama rcsmi Kesul tanan Langkat pada 
masa dahulu. Agama Islam di kawasan ini ada lah beraliran Sunni 
khususnya Madzhab Syafi" i. 

Amir Hamzah dalam karya-karya sastranya selalu bcrisikan ajaran
ajaran Islam, mengagungkan All ah, sebagai Tuhan sent sekalian alam. 
penc ipta langit dan seisinya. Nabi Muhammad yang mengcmban ajaran 
Is lam, memfungsikan nilai-nilai universal slam kcpada rahmat seru 
sckalian alam. 
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Di dalam karya-katy anya dapat diketahui baik secara lang ung atau 
tidak langsung tcntang konsep-konsep dan terapan keagarnaan Islam di 
Langkat dan Indonesia secara umum. Konsep-konsep suft dalam Islam 
terekspresi dalam karya-karya putsmya, seka ligus memberikan 
gambaran latar belakang budaya dan sistem rel igi yang dianut Amir 
Hamzah cpanjang hidupnya. Dari karya-karya sastranya kita dapat 
memahami bagaimana Islam di Langkat ini. 

Dalam kehidupan sehari-haripun, Amir Hamzah dikenal sebagai 
sosok yang taat bcribadah. Ia selalu menjalankan kewaj iban shalat lima 
kal i sehari. ditambah shalat-shalat sunat lainnya. Ami r HanlZa h adalah 
seorang yang re ligius. Ia sangat fokus dalam menjaga hubungan dirinya 
dengan Allah, dan juga hubungan antara dirinya dengan sesama 
manusia, yang di dalam ajaran agama Islam disebut dengan 
hablumnina/lah wed hablumminannas. 

Menu rut Lah Husni ( 1982: 15) Amir Hamzah memahirkan diri dan 
berusaha memncari bentuk gubahan puisinya. Landasan berpu isinya ada 
tiga yaitu: (a) ra a tauh idnya yaitu berdasar kepada agama Islam, (b) 
rasa langgam bahasa Mclayu, dan (c) rasa cinta kasih pada wanita dan 
pada nusa bangsanya. Ketiga unsur inilah yang men imbulkan dan 
membuahkan inspirasi pujangga muda Amir Hamzah untuk mcnggubah 
sempurna pui si-puisinya. Demikian pu la rangkaian prosa dalam irama 
langgam kesusastraan Melayu mengarah ke bahasa Indonesia. 

Sesuai dengan pendapat Lah Husni tersebut, maka agama Islam 
yang menjadi bahagian dari hidupnya juga menjadi inspira i utama 
dalam puisi-puisi yang dihasilkan Amir Hamzah. Agama Islam ini pula 
yang mengarahkan bertindaknya Amir Hamzah dalam semua periode 
kehidupannya, baik itu di bidang agama, romantika. perjuangan 
pergcrakan kemcrdekaan, sikap integrasi, dan lain-l ainnya, Dengan 
demikian petjuangan untuk menegakkan agama Islam itu muncul 
dengan kuatnya dalam diri Amir Hamzah. 

3.6.2 Di Bidang Pendidikan 
Selain di bidang agama petjuangan Amir Hamzah lainnya adalah 

di bidang pcnd idikan. Meskipun ia putra Langkat, Sumatera Timur, ia 
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tidak segan-segan belajar ke Pulau Jawa, yang pacta masa itu dianggap 
sebagai pusat pendidikan di Indonesia. lnisiatif melanjutkan pendidikan 
ke Jawa ini adalah penuh dari dirinya yang haus aka n ilmu. terutama 
ilmu kemanusiaan dan sastra. 

Pcndidikan Sekolah Dasar yang pemah dilaluinya adalah Hoge 
l11dische School (HIS) yairu sckolah dasar 7 tahun di Tanjungpura dan 
tamat tahun 1924. Pendidikan sekolah agama Islam pernah 
ditempuhnya di Sekolah Agama Islam Makrab Putih yang tcrletak di 
halaman Mcsj id Azizi Tanj ungpura. Selepas menamatkan studinya di 
HI S, ia melanjutkannya ke Meer Uitgebreid Lager Onderwij (MULO) 
yaitu setingkat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 
sekarang. 

Sctc lah menamatkan pendidikannya di HIS , Amir Hamzah pindah 
ke Binjai ke rumah orang tuanya di lstana Binjai (sekarang Jalan Amir 
Han12ah. istana tersebut telah terbakar pda Revolu i Sosial !946). 
Pertama ekali ia duduk di l'OOr klas. kemudian ke kelas I sampai kelas 
II hinga tahun 1928. 

Pend idikan kelas Ill MULO ditamatkannya di Batavia (Jakarta 
sckarang) tahuin 1929, pacta Christelijke MULO (sekolah MULO 
Swasta Kristen). Selepas it u ia melanjutkan studi ke Algemene 
Middlcbare School (AMS) pacta Jurusan Oosterse Ajiieling (Jurusan 
Sastra T imur) di kota SurakaJ1a. Ia menamatkan studi di AMS Solo ini 
tahun 1932. Kemudian ia melanjutkan studinya di RIIS di Batavia. 

amun kernudian kedua orang tuanya rneninggal. Ia pun dibiayai oleh 
Sultan Langkat untuk meoyelesaikan pendidikan di perguruan tingg i 
hukum in i. Namun karena po litik Belanda, ia tidak menye lesaikan 
pend idikan nya, dan akhimya ia dipanggil pulang kc Langkat tahun 
1935. 

Dari sejarah peodidikan yang ditempuh Amir llamzah seperti 
terurai di atas, maka kita dapat melihat ni lai-nilai perjuangannya di 
bidang pcndidikan. Selama hidup awa l di Sumatera Timur ia tetap 
mengutamakan pendidikannya. meski harus pergi ke Mcdan. Kemudian 
ia juga hijrah sesuai dengan ajaran agamanya dalam rangka menimba 
ilmu, yaitu pergi ke Pulau Jawa untuk menimba ilmu budaya dan 
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kemudian ke raku ltas hukum. Dengan dcmikian, Amir 1-lamzah sangat 
fokus untuk membentuk dirinya sebagai intelektual ilmu, khususnya 
ilmu-i lmu kemanusiaan. 

Ni lai-ni lai petjuangan dalam dunia pendidikan ini dapat dijadikan 
tauladan kepada semua warga Indonesia pada masa sekarang ini. 
Pend idiakn adalah modal dasar utama da lam meningkatkan kcmampuan 
sumber day a man usia (SDM) Indonesia yang unggul dan disegani 
masyarakat dunia. Sekarang ini, di bidang pendi dikan. bangsa Indonesia 
boleh berbangga, karena selama berkali-kali beberapa siswa di 
peringkat sekolah menengah kita memenangkan perlombaan olimpiade 
sains baik di bidaog fi sika, kimia, biologi, teknik, rekayasa robot, dan 
lain-lainnya, Bangsa kita dapat bersaing di bidang pendidikan sain dan 
teknologi ini . Tentu saja nilai-ni lai petj uangan ioi juga meneladani 
perj uangan pendidikan yang dilaku kan oleh Amir Han12ah masa itu. 

Pada masa kini, pendidikan di Republik Indonesia j uga mengarah 
kepada pendidikan berbasis budaya, bukan hanya berbasis kompeten i 
semata. Artinya pendidikan di Indonesia tidak hanya melulu 
menumpukan kcmampuan dan kecerdasan intelektual, tetapi juga 
mengacu kepada kecerdasan spiritual dan cmos ional. 

Selain itu, kita sebagai sebuah bangsa juga menganut pcndidikan 
seumur hidup, dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang 
cerdas inte lektual. Emosional, dan spiritualnya. Tujuan pendidikan yang 
sepe11i ini adalah selaras dengan pendidikan yang dicontohkan oleh 
Amir 1-lamzah pada waktu melakukan proses pendidikannya. ba ik 
ketika berada di Sumatera Timur. maupun di pulau Ja,Ya. 
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Gambar 3.2 
Tiga Serangkai Pimpinan Angkatan Pujangga Baru 

(A li sjahbana-Amir-Armijn) 
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Bagan 3.1 
Pctjuangan Amir Han1Zah 

Perjuangan dalam Membentuk lntegrnl 

Budaya ckn SoeiaJ 
"-<.::~=--

Perjuangan yang Beruit di Sidang Lain 

Agama 

Pendidikan 
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BABIV 

DAMPAK BUDAY A DAN 
PENGHARGAAN KEP ADA 

AMIRHAMZAH 

4.1 Pengenalan 
Segala kegiatan pe1juangan yang te lah dilakukan oleh Amir 

Hamzah, te lah memberikan dampak budaya, baik di Sumatera Timur 
(Sumatera Utara sekarang), Indonesia, bahkan Dunia Melayu (A lam 
Melayu). Dampak itu mengakar dan tertanam dalam setiap insan yang 
menyerap dan menghayati karya-karyanya dan sikap perjuangannya. 

Dampak kebudayaan yang d iti mbu lkan oleh Amir Hamzah adalah 
penti ngnya membentuk budaya nasional. tem1asuk bahasa nasional 
Indonesia. Bahkan kemudian di antara negara rumpun Melayu lainnya, 
yang merdeka sesudah Indonesia, menggunakan bahasa Melayu sebagai 
bahasa kebangsaan mereka. yaitu negara Malaysia, S ingapura. dan 
Brunai Darussalam. Demikian pula beberapa negara lain seperti Filipina 
dan Thai land memperkenankan penggunaan bahasa Melayu ini sebagai 
bahasa sebahagian masyarakatnya. Kini wacana bahasa Melayu sebagai 
bahasa ASEAN juga telah menggcjala dcngan intensif. 

Dampak lainnya adalah karya-karya sastra Amir Hamzah ini 
menjadi bahan bacaan "waj ib" baik di Indonesia maupun negeri-negeri 
rumpun Melayu la innya, bagi s iswa ting kal sekolah menengah. Di 
Ma laysia misalnya, karya-kmyanya yang terkompilasi dalam "Buah 
R indu'· dan "Nyanyi Sunyi," menjadi bacaan utama bagi para s iswa
siswi di sekolah menengah. Dampak lanjutan adalah bahwa orang-orang 

usantara dan Dunia Melayu menjadi bangga dengan kebudayaannya 
scndiri, sedangkan budaya asing hanya dijadikan sebagai pemerkaya 
budaya Melayu saja. 
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Tanpa terasa apa yang digagas dan diperjuangkan Amir Hamzah 
1111 memiliki dampak kebudayaan yang luas. Dampak-dampak tersebut 
dapat dilihat sampa i sekarang ini . Misa lnya gagasan kemerdekaan dan 
membentuk Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat. 
Sela in itu, dalam mengis i Indonesia yang merdeka, Amir Hamzah 
bersama kawan-kawan seperj uangannya memilih bahasa Indonesia 
sebagai bahasa persatuan , yang terus fungs ional bahkan semakin intens 
penggunaannya baik dalam konteks komunikas i antaretnik sehari-hari. 
sampai juga bahasa formal d i sckolah, pidato kenegaraan, surat
menyurat, bahkan dicanan gkan sebagai bahasa bangsa-bangsa Asia 
Tenggara. 

Selain itu karya-ka1ya sastra yang dihas ilkan Amir Hamzah, masih 
tems menjadi bahan kajian, telaahan, wacana, perbincangan, model. 
bag i para pencinta dan ilmuwan sastra dan bahasa di Indonesia dan juga 
Dunua Melayu bahkan dunia. Karya-karya sastra Amir Hamzah ini 
bahkan menjadi bacaan wajib bagi scko lah-sekolah menengah di negeri 
j iran Malaysia dan S ingapura. 

Kemudian atas gagasan. pe1juangan. dan karya-karya beliau ini. 
maka berbagai penghargaan yang sifatnya kedaerahan dan nasional 
diberikan kepada Amir Hamzah. Semua yang diberikan kepadanya ini. 
selepas ia menghadap A ll ah, mungki n tidak pernah terbayangkan di 
dalam pikirannya. Yang penting bagi Amir Hamzah adalah cita-c itanya 
Lelah berhasil , walaupun ia hanya dapat merasakan dan "mel ihat' 'nya di 
dalam dimensi alam la in. ya itu a lam di sa mping Tuhannya. 

4.2 Dampak Penggunaan Bahasa Indonesia 
Sebagai sebuah negara bangsa, tentu saja bangsa dan negara 

Indonesia perlu be rterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, 
melalui Amir Hamzah kita menentapkan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa nasional, bahasa persatuan dan kesatuan, bahasa keilmuan, 
bahasa komunikasi antaretnik dan golongan. dan lain-la innya, 

Penentuan bahasa Indonesia mcnjadi bahasa nasional in i. telah 
diikra rkan oleh para pemuda negeri ini dalam Sumpah Pemuda tahun 
1928. Bahasa nasional Indonesia menjadi bahagian yang terintegrasi 
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dengan kon ep kcbangsaan dan tanah air Indonesia. lkrar penggunaan 
dan pcmungsian bahasa Indonesia (yang bcrakar dari budaya Melayu) 
dalam kontcks bangsa dan tanah air ini. tidak dapat dilepaskan dari 
perjuangan Amir Hamzah dan kawan-kawannya dalam Sumpah 
Pcmuda tcrsebut. Bagaimanapun, ikrar ini berdasarkan kepada situasi 
budaya dan sosial , yaitu bahasa Melayu memang di usantara ini telah 
menjadi bahasa pcngantar. 

Kita scbagai bangsa Indonesia sudah semestinya bersyukur 
memiliki bahasa nasional. yaitu bahasa Indones ia mclalui para pejuang 
kcbangsaan, tcrutama di bidang bahasa, termasuk di dalamnya Amir 
Hamzah. Ketika bangsa kita merdeka, maka segera saja bahasa ini 
digunakan mcnjadi bahasa resmi negara. bahasa nasional. yang dapat 
mengintegrasikan penduduk kita yang terdiri dari berbagai kelompok 
etnik dengan bahasanya masing-masing. 

Dari masa mcrdeka tahun 19-lS sampai sekarang ini. paling tidak 
bangsa ki ta telah mengalami tiga ordc pemcrintahan. Adapun ketiga 
ordc itu adalah: Orde Lama. Orde Baru. dan Era Rcformasi. Ketiga 
periode asi ini tcrus bcrupaya menggunakan dan memartabatkan 
baha a Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Bahkan di dalam 
Undang-undang Dasar 1945. juga dimaktubkan pula tentang bahasa 
nasional, yaotu bahasa Indonesia. 

Kini semua jenis dan peringkat pendidi kan nasional secara umum 
mcnggunakan bahasa Indonesia, walau ada juga varian-variannya yai tu 
di pcsantrcn se lain bahasa Indonesia juga di gunakan bahasa Arab dan 
lnggris, untuk mclatih kemampuan bcrbahasa internasional. Demikian 
pula di sckolah-sckolah internas ional biasanya digunakan bahasa 
Inggris .. Namun dcmikian secara umum dan formal bahasa Jndonesial ah 
yang digunakan scbagai bahasa formal. Dengan kedudukan bahasa 
Indonesia yang dcmikian pentingnya di dalam negara ini , maka bahasa 
Indonesia tclah mcndalamkan fungsinya selain sebagai bahasa nasional, 
juga menjadi bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pergaulan 
kcbangsaan , dan lain-l ainnya. 

Kini di scrnua pcrguruan tinggi Indonesia, baik di dalam bentuk 
universitas, institut , sekolah tinggi, akademi , dan diploma, secara 
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forma l karya-karya ilmiahnya d itulis menggunakan bahasa Indo nesia. 
Karya-karya tu lis tersebut bisa berupa ma kalah, skripsi sa1jana. tesis 
magister, sampai disertasi doktora l. Ha l ini berbeda dengan beberapa 
negara seperti Malaysia dan Singapura yang bi asanya ka1ya-karya 
ilmia h keilmuannya selalu me ngg unakan bahasa lnggris. 

Di Malaysia sejak dua dasawarsa yang lalu , pemeri ntahnya dala m 
konteks menyerap ilmu p engetahuan. mewacanakan dan 
mengaplikasikan pendidikan ilmu pengetahuan a lam (sains) dan 
matematika dalam bahasa lnggris. Tujuan utamanya ada lah agar para 
generasi mud a dapat menguasai ilmu terse but dengan bai k dan setara 
dengan masyarakat dunia lainnya. Namun selepas saja berjalan. 
kenyataannya banyak kerugian-kerugian di kalangan warga negaranya 
karena menggunakan bahasa lnggris. Bahasa internasiona l ini kurang 
dapat dikuasai oleh para siswa. Sela in itu menimbulkan rasa inferior 
bahasa dan budaya Melayu di hadapan bahasa lnggri s dan peradaban 
Barat. Hasil-hasi l ujia n (perperiksaan) para pelajar terganggu dengan 
faktor bahasa bukan faktor in te lektualitas dalam ilmu pengetahuan alam 
dan matematika. Da la m konteks Malaysia ini , konsep pcmbangunan 
pendidikan seperti ini disebut dengan PPSM I (Pend idikan dan 
Pengajaran Sai ns dan Matematik dalam Bahasa lnggri s). 

Melihat segala kekurangan s istem pendidikan tcrsebut, yang 
semak.in menjauhkan generasi muda Malaysia dari budaya dan 
sejarahnya, maka para aktiv is bahasa dan budaya Melayu di Malysia, 
terutama yang tergabung dalam berbagai kelompok, mi salnya GA PENA 
(Gabungan Persatuan Penulis Nasional) Malaysia, PENA (Pe rsatuan 
Penulis Nasiuonal Malaysia), 2PN P (Persatuan Penulis Nasional 
Pulaupinang), dan masih ba nyak lagi yang la innya mcng ing inkan 
kembali pendidikan ilmu pengetahuan a lam dan matemati ka di da lam 
bahasa Melayu. Para aktivis ini sela lu melihat dan teri nspiras i den gan 
kedudukan dan kedaulatan bahasa Indonesia di negara Indonesia. 
Bagaimanapun cita-cita Amir Ha mza h da lam me ndaulatkan bahasa 
Indonesia (M e layu) ini masih relevan dengan tu ntutan zaman sekarang 
ini di Malaysia. Akhimya pada 20 14 ini pemerintah Malaysia akan 
menggunakan kembali bahasa Melayu (Malaysia) menj adi bahasa 
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pengantar dalam pcndidikan ilmu pengetahuan alam dan matematika. 
yang diitilahkan o leh mereka sebagai memansuhkan PPSMI. 

Masih da la m konteks Malaysia, berbagai kalangan di negeri jiran 
ini, tidak begitu suka menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa 
kebangsaan, tcrutama di luar kelompok etnik Melay u. Mereka terus 
berusaha ··me nggantikan·· bahasa kebangsaan Melayu ini dengan bahasa 
Jnggris. Apalagi bahasa dan budaya selal u dijadikan alasan-alasan 
po litik da la m konteks ke luasaan. Ak ibatnya. bahasa Melayu dari hari ke 
hari mengalami " penyusutan,"' degradasi, ba hkan teranca m 
eksistensinya. Melihat s ituas i sosiolingui sti k seperti itu. Ketua 
GA PE A (Ta n Sri Prof. Ismai l Husse in) dalam sebuah wawancara 
dengan penul is ta hun 2005 mengatakan sebagai beri kut. 

Rahasa Mclayu (13M) di ncgcri kami ini dalam beberapa saat selepas 
merd..:ka. yaitu tahun 1957. mengalami tantangan yang begitu hebat. baik 
dari kalangan Mclayu sendiri. maupun dari luar Mclayu j uga. Padahal kami 
mcrindukan bahasa in i mcnjadi bahasa utama eli negeri-negeri rumpun 
Melayu. Kami juga merindukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi bagi 
orang-orang eli Asia Tcnggara_ Bahwa bahasa ini Ielah menunjukkan 
kcmampuan scbagai lingua franca eli Alam Melayu. Menyadari akan hal 
tcrscbut. maka kami sangat berharap bahwa bahasa ini dapat bertahan. 
tcrutama kami mcnitipkan dan mcnggantungkan cita-cita kami, 
seandainyapun bahasa Mclayu pupus di Malaysia . maka benteng pertahanan 
bahasa ini ada di Indonesia (wawancara penulis dengan Tan Sri Prof. Tsmail 
lluscin. Maret 2005 eli Kuala Lumpur)_ 

Dari wawancara te rsebut terga mbar dengan jelas, bahwa di negeri 
Melayu, Ma laysia, bahasa Melayu mengalami tarikan sosial yang begitu 
kua t dan mcngancam keberadaa n bahasa ini . Sebaliknya di Indonesia, 
bahasa Indonesia semaki n ha ri semakin kuat fungsi dan dampak 
sosia lnya. O leh karena itu, apa yang diperjuangkan Amir H amzah 
da lam me nda ulatkan bahasa Indonesia ini tetap relevan sesuai dengan 
perkcmbangan za man. lni pula yang dapat dibaca oleh para penggerak 
bahasa Mclayu di Malays ia . 

Di S ingapura pun kebe radaan bahasa Melayu kurang lebih 
mengalami ha l yang sama dengan di Malaysia. Singapura adalah sa lah 
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satu negara di Asia Tenggara, yang awalnya adalah menyatu dcngan 
Malaysia, namun karena alasan poli tis membentuk negara merdeka. 
Walaupun bahasa Melayu menjadi bahasa nasional bersama baha a 
Tamil dan China. tetapi karena jumlah penutur Melayu adalah 
minoritas, maka penggunaan bahasa Jnggris dan China yang paling 
dominan di negeri ini. Oleh karena itu, mereka para penutur bahasa 
Melayu, menggantungkan eksi stensi bahasa ini pada bangsa Indonesia. 

Dalam konteks hubungan antara masyarakat Dunia Melayu. 
terdapat keinginan pula untuk mempersatukan bahasa ya ng sama ini. 

egera-negara Aisa Tenggara seperti Malaysia. Brunai Darussa lam. dan 
Indonesia telah membentuk majelis bersama untuk mempolarisasikan 
bahasa ini. di Asia Tenggara. Majelis tersebut disebut dengan 
MABBIM (Maj li s Bahasa Brunai, Indonesia, Malaysia). Badan ini 
mengumsi aspek-aspek penelitian bahasa, penggunaan ejaan bersama. 
penyusunan kamus bahasa Melayu. dan aspek-aspek sejenis. 
Kebersamaan dalam bahasa ini paling tidak telah dirintis sejak awal 
oleh Amir Hamzah dan kawan-kawan. Dengan demikian. dampak 
penggunaan bahasa Indonesia (Melayu) ini dalam konteks clunia. dan 
Asia Tenggara adalah yang pal ing da lam dan meluas. 

4.3 Dampak dan Persebaran Ka rya-karya Sastra Amir Hamza h 
Selain dari dampak penggunaan bah a sa Indonesia yang mel uas. 

dan dipergunakan dalan1 semua bahasa seharian, forma l. dan ilmiah . 
karya-karya sastra Amir Hamzah pun mcnycbar sccara mcluas di 
clalamk Dunia Melayu. bukan hanya eli Indonesia saja. Persebaran ini 
ticlak lain clan ticlak bukan. karena faktor buclaya. Karya-karya sastra 
Amir Hamzah dianggap mewaki li pola pikir clan ckspresi kcbudayaan 
Melayu. Karya-karya sastra Amir Hamzah, selain mengakar pacla 
budaya Melayu juga memiliki nil ai-n ilai akulturatif dengan berbaga i 
budaya baik yang berasal dari budaya elni k di Nusantara maupun 
berbagai peradaban dunia. Dalam karya-karya saslranya ini lerdapal 
kekuatan menyiasat zaman. 

Karya-karya sastra Amir Hamzah yang menycbar luas di kalangan 
penutur bahasa Melayu di Asia Tenggara ini , oleh Sagimun M.D .. 
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( 1993:2-3) dinyatakan sebagai berikut. ama Amir Hamzah t idak hanya 
dikenal di Indonesia saja. akan tetapi juga di luar negeri, teruta ma di 
negen tctangga kita Malaysia. yang penduduk, bahasa. dan 
kebudayaannya angat e rat sekali perpautannya dengan Indonesia. 
tcpatnya dengan penduduk. kebudayaan. dan bahasa Melayu yang 
merupakan satu uku bangsa di lndonesia .Lebih jauh lagi di Malaysia 
ini d ibangun Wi sma Am ir Hamzah yang di dalamnya dikompilasi has il
has il karya sasatra beliau (wawancara Sagimun M.D. dengan 
Sabarudd in Ahmad di Medan 28 Juni 1974). Lebih jauh lagi , kenyataan 
ter cbu t di tcga kan oleh Bapak A lwi Umri yang pemah yang bertugas 
seputar t iga tahun. yakni dari Februari 1969 sampai Juni 1971 sebagai 
Atasc Pc ndidikan dan Kebudayaan pada Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia. A lwi Umri dalam wawancara 
tersebu t mengatakan : ·'Dahulu. zaman pemerintahan kolonialisme 
lnggris [di Malaysia), murid-murid tingkat Sekolah Lanjutan Atas 
diwajibkan mcncari dan harus dapat meny iti r [mengapres ias i da n 
mcmbuat tu lisa n] saj ak-saj ak sastrawan Inggris teru tama yaitu W illia m 
Shakespeare. Sekarang, pandangan dan perhatian mereka (pihak 
Kcmcntr ian Pend id ikan Malaysia) sudah banyak tertuju kepada 
kesusastraan Indonesia. Mereka sudah sering menyiti r de ngan 
mudahnya sajak-sajak C hairil Anwar, akan telapi yang lebih sering dan 
lebih banyak mendapat perhatian siswa-s iswa dan pe lajar-pelajar 
Ma laysia ini ia la h saj ak-sajak dan bas il karya Amir Hamzah. Sebabnya 
tidak lain karena sajak-sajak dan basil karya Amir lla mnza h 
bcrna f~tskan kci s la man dan berj iwa ketuhanan. Bahkan pun murid
muricl kc turunan C hina sering pula dapat mensitir dengan mudahnya 
sajak-sajak a ta u hasi l karya Amir Hamzah." 

Di Malaysia terdapat tiga univers itas yang terkenal yakni : (I) 
Uni vers ity of Malaya: (2) U niversity of Science Malaysia di Penang: 
dan (3) Uni c rsi ti Ke bangsaan Malaysia. Tentang University ofSaince 
Malaysia di Pcnang. Sagimun tidak begitu tahu. Akan tetapi di 

niversi ty of Malaya ada Fakultas sastranya. Mahasiswa-mahasiS\\ a 
da ri Univers ity of Malaya ini sering datang ke kantor Kedutaan Besar 
Rcpublik Indo nesia da n meminta kepada kami bahan-bahan serta 
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keterangan-keterangan mengena1 nwayat hidup dan karya-karya Amir 
Han1Zah. Waktu ditanyakan untuk apa semua illl. dijawab ba ll\\'a 
mereka diwajibkan membuat paper atau kertas kerj a te nta ng mu· 
Hamzah dan hasi l karya Raja Penya ir Pujangga Bani ini . 

Pada masa sekarang ini di U ni\·ers iti Ma laya clain terdapat Fakult1 
Sastera dan Sains Sosial. yang di antara mata kulia hn a adalah astra 
Melayu. terdapat juga setaraf fakultas yang ban.1 yang discbut dengan 
Akademi Pengaj ian Melayu (AP M). Akademi ini dipimpin oleh 
pengarahnya untuk mengkaj i secara holis tik dan mcnda lam kcbudayaan 
Me layu di manapun di dunia ini. Di antara para dosen (pen · arah)nya 
yang penul is kenai adalah Prof. Zainal Abidin Borhan. Prof. Dr. Ha him 
Ismail. Prof. Dr. lndrawati Zahid. Prof Dr. Zahir Ahmad. Pro f. Dr. 
Norhayati . Prof. Dr. Mokhtar. Prof. Dr. Sanat M. asi r. dan ma ih 
banyak lagi yang lainnya. Mereka semua ini sangat memiliki kepeduli an 
terhadap kesinambungan peradaban Melayu. Mereka juga sangat 
menaruh apresiasi yang mendalam terhadap karya-ka rya sastra Amir 
Hamzah. Mereka selahl membedah, mewacanaka n, mend iskusikan, dan 
melakukan seminar mengenai karya-karya satra Amir Hamzah. 

Mengenai bagaimana antusiasnya para pe lajar di Ma lays ia dalam 
mengapresiasi karya-karya sastra Amir Han12ah ini , da lam sebuah 
wawancara penulis di Kuala Lumpur de nga n Pcngarah J\kade m i 
Pengajian Melayu sekali gus Sekretaris U mum Gabungan Pcrsa tuan 
Penulis Nasional Malaysia, Prof. Zaina l Abidin Borhan. 
dikemukakannya sebagai berikut. 

Kami para pelajar sekolah menengah di Malaysia ini . tc lah 
diperkenalkan dan diberi tugas o leh para guru baha~~ d~n <a>tra kami 
untuk menyelidiki. mengapresiasi. memahami. bahkan mcnghayati k::lrya
karya sastra Amir Hamzah. Bagi kami bacaan wajib untuk hidang sastra 
ini adalah pada puisi-puisi Amir Hamzah yang d ikompilasikan pada 
"Buah Rindu" dan .. yanyi Sunyi:· Kami merasakan hah\\'a karya-karya 
sastra Amir Hamzah in i kuat berpaksikan kepada budaya Mclayu. Di 
dalamnya terkandung nilai-nilai kemanus iaan yang syumul. nilai-nilai 
kcis laman. dan kedekatan manusia dengan Tuhan sebagai pcnciptanya. 
Kami pun faham bahwa Amir Hamzah amat kreatil' mengaclun bcrhagai 
budaya dunia yang kemudian difungsikan ke d<tlam butht)n ~ l clayu. dan 
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selanjutnya memperkuat jatid iri kcmclayuan (\\'ctll ancara Muhammad 
Takari dengan Zainal A bid in Borhan Fcbruari 20 I 0). 

Di tempat lain, yaitu di Universitas Kebangsaan Malaysia yang 
memang mempergunakan bahasa Melayu scbagai bahasa pengantar. 
Mahasiswa-mahasiswa Faku ltas Sastra uni vers itas tersebut biasa 
diwaj ibkan mcmbuat paper ata u kcrtas kctja le ntang Amir Hamzah dan 
hasil karya beliau. 

Di Ma laysia memang ada didirikan o leh Kedutaan Besar R epublik 
Indonesia sebuah gedung bcrtingkat dua. Mcnurut Duta Besar di sana, 
Datuk Haji Abdul Rachman Yakub yang pada waktu itu (dasawarsa 
1970-an) menjabat sebagai Mcnteri pe lajara n Malaysia, menyarankan 
agar gcdung itu dinamakan Wis ma Amir Ha mzah karena nama ini 
sudah terkenal di Malaysia de ngan saj ak-saj ak be liau yang bernafaskan 
keis laman dan ketubanan. Buku-buku yang memuat sajak-sajak dan 
karangan Am ir Hamzah banyak d ibaca orang di Malaysia. 

Di Singapura pun karya-katy a sastra A mir Hamzah 1111 

mendapatkan apresias i yang ba ik di ka langan masyarakat Melayu. dan 
juga masyarakat pencinta budaya Melayu dari etnik bukan Melayu. 
Katya-karya sastra Amir Han1Zah ini dikaji d i berbagai ruang dan 
tcmpat, apakah sekolah maupun di rumah. Dcngan demikian memberi 
gambaran dengan jelas kepada kita bahwa apa yang ditulis seorang 
Amir Hamzah mendapatkan te mpatnya sendiri di re lung-relung hati 
insan dalam peradaban Dunia Me layu. 

4.4 Amir Harnzah sebagai Pahlawan Nasionallndonesia 
Apa yang digagas dan dipe rjuangkan o leh Amir Hamzah , yaitu 

membe ntuk Indonesia merdc ka dan a nti pcnjaj ahan, membentuk bahasa 
persatuan Indonesia, melakulan pergerakan kebangsaan, membuat 
kmya-karya sastra, mengabd i pada Rcpubl ik Indonesia, sampai 
kemudian menjadi ikon integrasi sosia l dalam konreks " Revolusi 
Sosial" di Sumatera Timur, akh irnya mcndapatkan penghargaan, 
teruta ma sebagai pahlawan nasiona l. Bagi kc luarga dan kaum Melayu 
Sumatcra Timm pcnghargaan tnt ha nya la h sekelumit apresiasi 
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masyarakat ke pada be liau. Yang pa ling penting adalah nil ai-nil a i 
perjuangannya untuk bangsa ini dan Dunia Melayu tetap abadi di dalam 
semua relung hati manu ia. terutama bangsa Indonesia dan umat 
Melayu. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang lazim di singkat 
KBBl, kata pahl awan. yang merupa kan padanan kata hero dalam 
bahasa lnggr is, artinya adalah orang yang menonjol karena ke beranian 
dan pengorbana n dala m membe la kebena ran. Selain itu. pahlawan j uga 
adalah seora ng pej uang yang gagah dan berani membe la kelompo k. 
bangsa, atau negaranya. Olch kare na itu, seorang pahla'vvan berhak 
mendapatkan kehormatan dengan menyandang gelar dari negara. 

Dalam konteks Indones ia, Ke menteri an Sosial Republik Indonesia 
memberikan batasan yang pasti , bahwa gelar merupakan penghargaan 
negara yang diberikan pemi mpin negara [dalam hal ini ada lah presiden] 
kepada seseorang yang te lah gug ur atau meninggal dunia ata 
petjuangan. pengabdian. darma bakti. dan karya yang luar biasa kepada 
bangsa dan negara. Dcnga n demi kian gelar p ahlawan nasiona l 
mempakan gelar yang diberikan warga negara Indonesia atau seseorang 
yang betjuang melawan pcnjajahan di wilayah yang sekarang me njadi 
\\·ilayah egara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang gugur atau 
meninggal dun ia demi mcmbela bangsa dan negara. atau yang sema a 
hidupnya me lakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan 
prestasi dan kmya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemaj uan 
bangsa dan negara Rcpubli k Indones ia. Jadi seorang pahlawan 
mempunyai dua unsur r enting. Perrama, tindak kepahl awanan yang 
berarti melakukan perbua ta n nyata yang dapat dikenang dan diteladani 
sepanjang masa bagi wa rga masyarakat la innya. Yang kedua. nilai 
kepahlawanan adalah yang bermakna memi li ki sikap dan perilak u 
petj uangan, yang mempunyai kua litas dan jasa pengabdian serta 
pengorbanan terh adap bangsa dan negara. 

Da lam a turan resmi ncgara. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 
33/ 1964 me ngenai Pcnctapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap 
Pahlawan dan Peraturan Prcsiden omor 5/1964 mengenai Pembe rian 
Penghargaan/T unjangan kcpada Perin t is Pergerakan Kebang aan 
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Kcmerdekaan, ada sepuluh kriteria pcmbcrian ge lar pahlawan pada 
scseorang, ya itu sebaga i berikut. 
(I) Warga Indonesia yang Ie lah meningga l dunia, 
( 2) Telah mcmimpin dan melakukan petj uangan bersenjata, petJU

angan politik, atau petjuangan da lam bidang lain mencapai/ 
merebut/ mempertahankan/mengisi kemerdekaan serta mewuj ud
kan persatuan dan kesatuan bangsa. 

(3) Telah mclahirkan gagasan atau pcmikiran yang dapal menunjang 
pembangunan bangsa dan negara. 

(-+) Telah mcnghasilkan karya besar ya ng mendatangkan manfaat bagi 
kesejah teraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan 
mattabat bangsa Indones ia, 

(5} Pengabdian dan petjuangan yang dilakukannya berlangsung 
harnpir cpanjang hidupnya. tidak se aat dan melebihi tugas yang 
diembannnya, 

(6) Petjuangannya mempunyai jangkauan lua. dan berdampak 
nasionaL 

(7) Memiliki konsistensi jiwa dan scmangat kebangsaan/nasionalisme 
yang tinggi, 

(R} Memiliki akhlak dan moral yang Linggi. 
(9) Pantang menyerah pada lawan ataupun musuh dalam pctJU

angannya, dan 
( I 0) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan merusak nilai petju

angannya . 
Gelar pah lawan Indonesia dikukuhkan melalui Keputusan Prcsidcn 

(Kepres) Rcpublik Jndonesia dan telah diberikan sejak tahun 1959 
sampai sekarang ini [20 13]. dan insya Allah akan tents berlanjut. 
Undang-undang omor 20 Tahun 2009 menycbu tkan bahwa gclar 
pahlawan Indonesia mencakup semua jcnis ge lar yang pernah dibcrikan 
oleh negara, terutama dalam cmpat katcgori berikut ini. 
(I) Pahlawan Kemerdekaan Nasional, 
(2} Pahlawan Proklamator, 
(3) Pahlawan Nasional. dan 
(-+) Pahlawan Revolusi. 
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Memang da la m penje lasan pasal demi pasal Undang-undang 
Nomor 20 T ahun 2009, teru tama pasal 4 ayat I, juga disebutkan tenta ng 
pa hlawan perintis kemerdekaan dan pahlawan Ampera (Amanat 
Penderitaan Rakyat), tetapi nama-nama da lam dua gelar pahl awan itu 
tidak diusulkan dalam daftar resmi pahlawan nasional Republik 
Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementeri an Sosia l Republik 
Indonesia per Januari 2010. Ge lar Pahlawan Perin tis Ke merdekaan, 
Pah lawan Ampe ra, termasuk juga yang terba ru. Pahlawan Reformasi. 
memang masih dalam wacana yang .. abu-abu:· Masih terjadi 
perdebatan dan bclum terjadi konsensus secara utuh tenta ng tiga gela r 
tersebut. Hal ini terungkap da lam pendapat sej arawan LIPI (Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia) Asvi Warman Adam, yang menyebutkan 
bahwa ketiga gelar tersebut. bukan bahagian dari Pa hlawan asiona l 
lndo nesia. 1 Untuk itu, biografi umuk ketiga gelar pahlawan tersebut 
tidak dimasukkan dalam Ensiklopedia Pah!aH•an Indonesia. 

De ngan demikian, Ensik/opedia PahlaiVan Indonesia ha nya 
memuat 156 b iografi pahlawan yang masuk ke da lam kategori 
pahlawan keme rdekaan nasional , pahl awan proklamator, pahlawan 
kebangkitan nas ional/pahlawan nasiona l, dan pahlawan revolu i. 
Jumlah 156 tokoh ini selaras dengan daftar pahlawan nasional Republik 
Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosia l Republi k 
Indonesia per Januari 20 I 02 sebanyak 14 7 nama di tamba h dengan 9 
nama baru pahlawan yang ditetapkan Pe merintah Re pu bli k Indonesia 
melalui keputusan presiden peri ode 20 I 0 hingga 20 II. Termasuk j uga 
gelar pahlawan nasional peri ode 2012 yang dibe rikan ke pada dua tokoh 
la ma yaitu Soekarno dan Mohammad Hatta, yang sebelumnya te lah 
menyandang gelar pahlawan proklamator. 

amun demik ian, sesuai dengan kenyataan pol it is. gelar pahlawan 
yang te lah dihasilkan me la lui Keputusan Presiden, ba ik dari zama n 

1 Dikutip dari Iaman web http://www.hukumonline.com/bcrilll/baca/lt504d6-
6 788a0e7/bcda-pendapat-gelar-pahlawan-untuk-sockamo-hana. 

cLihat lebih dalam dan rinci di Iaman web. http ://www.kemsos.go.id/modulcs. 
php'1namc= Pahlawan&opsi=mulai- l . 

105 



Presiden ukarno sampai kin i Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 
maka terdata sebanyak 161 pahlawan Indonesia. Kemudian bu lan 
November 20 13 lalu, pemerintah mengangkat lagi 3 pahlawan nasional, 
sehingga j umlahnya menjad i 164 orang. Jumlah sedemikian ini dapat 
diklasitikasikan ke da lam tujuh kategori, yaitu scbagai berikut. 
( I) Pah lawan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. 
(2) Pahlawan Pergerakan asional lndonesia. 
(3) Pahlawan Proklamator Indonesia, 
(4) Pahlawan Pembela Kemcrdekaan Indonesia, 
(5) Pah lawan Revolusi Indonesia, 
(6) Pahlawan Nasional Indonesia, dan 
(7) Pah lawan Refom1asi Indonesia. 

Terlcpas dari dua cara kategorisasi pahl awan seperti di atas. maka 
yang lebih penting dimaknai secara sosiobudaya adalah so ok para 
pahlawan Indonesia, yang berjuang (bertindak) dan memberikan 
inspirasi dan nilai-nilai kepahlawanan, dan juga yang telah diabsahkan 
oleh keprcs dari masa ke masa. Dalam buku ini, mjukannya adalah 
daftar pahlawan Indonesia menurut Kementerian Sosial Republik 
Indonesia per Januari 20 I 0. serta para pahlawan Indonesia yang telah 
dipuruskan kcpahlawanannya secara resmi mclalui berbagai kepurusan 
presiden dari masa ke masa. Oleh karena latar belakang terscbut, maka 
sangatlah penting secara kontinu mengkaj i keberadaan pah law an 
Indonesia. 

Amir Hamzah memperoleh gelar pahlawan nasional tahun 1975, di 
kala pemcrintahan Presidcn Suharto. Gelar kcpahlawanan ini tentu saja 
tel ah mengikuti berbagai proses dan tahapannya. Gelar pahlawan 
nasiona l ini juga sesuai dengan nilai -nilai kepahlawanan yang dianut 
o leh Negara Kcsaruan Rcpublik Indonesia. 1\dapun selengkapnya data 
pengangkatan Anlir Hamzah sebagai pahlawan nasional itu adalah 
sebagai bcrikut. 
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Nama Lengkap: Tengku Amir Hamzah Gelar 
Tengku Pangeran lndera Putera 
Lahir: Langkat, Sumatera Utara 

(masa beliau hidup Sumatera Timur), 
28 Februari 1911 

Wafat: Kuala Begumit, Langkat, 
20 Maret 1946 

Makam: Pemakaman Mesjid Azizi, 
Tanjung Pura 

Gelar Pahlawan: Keputusan Presiden 
Nomor 106/TK/1975, 

Tanggal3 November 1975 

Sebelum menerima penghargaan scbagai pahlawan nasional 
Indones ia, tentu saja mclalui tahapan-tahapan. Di antaranya ada lah 
peni laian yang dilakukan oleh Ketua 8 adan Pembina Pahlawan Besar 
u.p. Sekjen Departemcn Sos ial. Berikut ini adalah sural jawaban Letjcn 
Ahmad Tahir mengcnai Amir Hamza h yang pada tahun 1975 itu 
menjabat Duta Besar Rcpubl ik lndonesia untuk Perancis. Ahmad Tahir 
menjelaskan bahwa 1\mir Hamzah bukan kaki tangan CVO. Bunyi sural 
Letjen Ahmad Tahir itu adalah sebagai berikut. 

Lambang Negara 
Duta Besar 
Republik Indonesia 

No. 035/B/S/DB/75 
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Paris, 24 Februari 1975 

Kepada yth. 
Sekjen Departemen Sosial/ 
Ketua Harian Badan Pembina 
Pahlawan Besar 
di 
Jakarta 



Dengan segala hormat, 
Menjawab sural lbu tanggal31 Januari 1975 No. K.016/BPPPn 5 mengenai 

almarhum Tengku Amir Hamzah dengan ini saya terangkan sebagai berikut: 
1. Tidak pemah saya ketahui atau dilaporkan kepada saya pada waktu itu 

bahwa almarhum Tengku Amir Hamzah adalah kaki Iangan dan anggota 
cvo. 

2. Daerah Lang kat di mana ia tinggal adalah daerah de facto Rl , dan belum 
dimasuki Belanda. 

Sebagaimana lbu maklum pada waktu itu saya adalah Pemimpin Perjuangan 
Kemerdekaan di Sumut dan Komandan Tentara. Jadi dalam ingatan saya Tengku Amir 
Hamzah bukan seorang pengkhianat pe~uangan. 

Mudah-mudahan keterangan ini berguna dalam mengumpulkan data-data. 

Dubes 

ltd. 
A. Tahir, Letjen TNI 

Berda arkan berbagai pertimbangan sejarah. so ial. poli tik. dan 
lainnya akhirnya ditetapkan lah Amir Hamzah scbagai pahlawan 
nasional. Adapun bunyi sural keputusan dan lampiran keputusan 
Prersiden Rcpubl ik Indone ia tentang pengangkatan Amir Hamzah 
sebagai pahlawan nas ional adalah sebagai berikut. 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLJK INDONESIA 
NO. 106/TK/TAHUN 1975 
TENTANG 
PENETAPAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Membaca: Sural Menteri Sosial RI/Ketua Badan Pembina Pahlawan Pusat No. K. 
286/BPPPtxn4 tanggal 25 Oktober 1974 dan No. K 238/BPPP/IX/75 tanggal 9 
September 1975, tentang usul penganugerahan/penetapan Gelar PAHLAWAN 
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NASIONAL kepada almarhum SULTAN AGUNG ANYOKROKUSUMO dkk. (3 orang). 

Menimbang: 1. Bahwa untuk menghargai tindak kepahlawananya yang cukup 
mempunyai mutu dan nilai pe~uangan dalam suatu lugas pe~uangan unluk membela 
Negara dan Bangsa perlu menganugerahkan/menetapkan Gelar Pahlawan nasional 
kepada mereka yang namanya tersebul dalam Lampiran Sural Kepulusan ini. 
2.Bahwa demikian ilu dianggap penting unluk menjadi leladan bagi seliap Warga 
Negara Indonesia. 

Mengingal: 1. Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 2. Undang-Undang No. 33 Prps. Tahun 1964 (Lembaran Negara Rl Tahun 1964 
No. 111). 

Mendengar: Pertimbangan Dewan Tanda-landa Kehormatan Republik Indonesia. 

MEMUTUSAKAN 

Menelapkan: Menganugerahkan gelar "PAHLAWAN NASIONAL" kepada mereka yang 
namanya lersebul dalam Lampiran Sural Keputusan ini, sebagai penghargaan alas 
tindak kepahlawanannya yang cukup mempunyai mutu dan nilai pe~uangan dalam 
suatu tugas perjuangan untuk membela Negara dan Bangsa. 

Dengan ketentuan bahwa: 
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Sural Keputusan ini, akan 
diadakan pembelulan seperlunya. 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

Ditetapkan : di Jakarta 
Pada tanggal : 3 Nopember 1975. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

SOEHARTO 
JENDERAL TNI 

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NO. 106/TK!TAHUN 1975 
TENTANG 
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PENETAPAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL 

NO. 
URUT NAMA GELAR YANG 

DIANUGERAHKAN 
1. ALMARHUM SULTAN AGUNG 

ANYOKROKUSUMO PAHLAWAN NASIONAL 

2. ALMARHUM UNTUNG 
SURAPATI PAHLAWAN NASIONAL 

3. ALMARHUM TENGKU AMIR 
HAMZAH PAHLAWAN NASIONAL 

Ditetapkan: di Jakarta 
Pada tanggal :3 November 1975 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

SOEHARTO 
JENDERAL-TNI 

Am ir Hamzah sebagai pahlawan nasional Indonesia tentu saja 
menjadi kebanggan dan mcn inggalkan ni lai-nilai perj uangan bagi 
bangsa Indonesia. Selain itu ia pun menjadi kebanggaan masyarakat 
Langkat. Sumatera Utara, wilayah-wilayah Mclayu di Indonesia, dan 
lain-lainnya. Namun selain itu pun beliau clipandang juga scbagai 
pah lawan Dunia Melayu. Dalam konteks pahlawan nasional Indones ia, 
yang berj umlah 164 in1, Ami r Harnzah dimasukkan ke dalam katcgori 
pah lawan pergerakan nasiona l Indonesia. Posisinya bersama-sama 
pahlawan nasional asal Sumatera Utara dan sc luruh Indonesia dapat 
dilihat pada Tabel 6.1 beriku t ini. 
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Tabel4. 1: 
Tujuh Kelompok Kriteria dan 

161 Pahlawan Indonesia 

P\IIL\ \\ \\ PERJl \\G \\ 
liBIEHDI:I\ \\\ 1\DO\I:."il \ 

I. lhdul kadir liadrn Tumrnmnu Xi'lia 
l'ahhman 

~. ful \)il~ llhit•n 
:t l'nl \)a~ lli•ntia 
I. ll:usli k1•t ut.lrlanti~ 

~. ka it an l'all imura 
6. l';mQI'I'illl Samhrrnro11o ~I;[' I I 

llanukuni'Qill'il l 
i. IAJiliiddu~t•IIJ•n!f 

~. llarlha I hrillina Ti;Jh;ilm 
!1. \u~u llnh;Jmmail lmiunddin 
Ill. \!i lurnrr Smnrr 
ll.l'anrrmn lnlawi 
1~. l'dn~l'l'ilfi IIi om•rroro 
It l';mrrPran llangkubumi 

llauu•urrknhu11 onn l 
ll. l'onrr Ti~u 

l ~. liadiu l nlt•n II 
lli.llaja llaji l'i SaiJilillah 
li. Si~O![iiBiiiJIMja lll 
1\. Muhu11nno II 
I!I.Sull;m lut•nrr Tirlil)il\il 
~0. Sultan lrruurr llamokrokusumu 
~ I. Sultan llilliiiiUddio 
~.~ . Sultan h~andar lluda 
~~Sullaulhilnnud l:adaruddin II 
~I Xull;m Tlmlm S1aifuddin 

~~.l'rof. Dr. Sopomo. S.ll. Ill~. \l;n·rn T\1 SuiO!O Siswomilmrjo 
~6. l'rof. llr. Sulmrso 111!1. ~ol um•l Snrri1onu 
~i. l'rof. Dr. II . I•J~aria l uham•1 IIU. Ill' II kafl'l SiiiiUil Tubun 
~\. l'rof. lluhammad I a min. S.ll. 
~!1. H. I. karlini I' \Ill.\\\ \\ \\SIO\\L 1\110\F.SI\ 
lill. Hadrn Dt•1ri Sarli~a 
61.11. II. Sur.ropranutu 
6~. 1:.1 1. Sur)o 
6l iLII. Tirlo ldhi Snnu 

II ~. r:a~indo l7il.dlan 
116. Hrirrjt•n llas;m lla~i 
lll. l'almilllilli 
ll ~. t :at ul llanu~u radja 

6!1. Solan Srahrir ll!l.llrrnmn .lohannrs 
iO. Tan llalaka t'tl. ll..l. \ani II ilrlabonr 
i l. Troi!L.u lmir llamrA~h l~l . ll.ll) ill liu ouh 

1--,.:.~ t.--"Tr:..:.u~""u~\,r"'-;Jk--"lr-"-if ____ ____, lt~. llj. Falhim;Jh Sili llartinah 
i~. ILIL Supra! man S()('harlu 

P \Ill\\\ \\ PRO Iii. HI\ TOR 
1\00\F.SI \ 
i l.lr. SO!'larno 
i~. 1lrs. llohammad llalla 

I' \Ill.\\\ \\ PDIREI.:\ 
Kl:\11:11111:1\\ \\ 1\110\1~\il \ 
i6. lrir rrrdrri~ l.il'illl 
11. dr. f'Prdinillld l.umhanlobn 
i~. llr. l;t•runmm XS.IIiatulan!!i 
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l~:t llr. lda lm1~ lmrr l~dt• lrrun rr 
I ~ l.lsmailllarLuki 
~ ~~. l7.ililr llurullu~u 
1:15 .. ltt4ml Btw IINIIIIIaris \awliea 
l~i .. lrndJ•r,il t:.l'.ll. u·atikusumo 
~ ~~. [II. \bdulllalim 
I ~R ~.II .. lhmad llila'i 
~ ~~1. ~ .II . l tM'f Iii 
Ul. Kim Bum rr.araataJ 
~~~. lA! ~ I lid .lahja Danirl Dharma 
1 ~?.. lht\Lnt•n Sornmdin•dja 
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Sumber: Mimawati. 2012. Kumpulan Pah!Glmn Indonesia Terlengkap. 
Jakarta: Penerbit C IF (Penebar Swadaya Grup). 

Keterangan: 
- = kategori pahlawan 

= pahlawan dari Sumate ra Utara [9 orang] ditambah I orang lagi yaitu T.B. 
Simatupang yang diangkat ovember 2013. Dalam skala nasional selain 
T.B. Simatupang yang memperoleh penghargaan adalah Radjiman 
Wedjodiningrat. dan A.F. Lasut. 

Melihat para pahlawan Indonesia seperti terurai di alas. maka dapat 
ditarik generalisasi sebagai berikut. 
( I) Para Pahlawan Pe tjuangan Pcrgerakan Indonesia adalah para 

pahlawan yang masa hidupnya di masa penjajahan dan berjuang 
untuk kemerdekaan bangsanya. umumnya melakukan perlawanan 
bersenjata kepada penjajah. Jumlahnya adalah sebanyak 30 orang 
(atau secar·a kuant itat if 30/1 61 x I 00 = 18,6 %) dari semua 
pahlawan Indonesia. 

(2) Para Pahlawan Pergerakan Nasional Indonesia adalah para 
pahlawan yang betj uang sejak masa kebangkitan nasional dalam 
rangka menuju Indonesia merdeka. Jumlah keseluruhan Pahla,,·an 
Pergerakan asional Indonesia ini adalah 40 orang. Dengan 
demikian secara kuantitatif mereka ini adalah 40/1 61 x I 00 = 14.8 
% dari seluruh pahlawan Indonesia. 

(3) Pahlawan Proklamator Indonesia adalah tertumpu kepada dua 
orang proklamator kemerdekaan alas nama bangsa Indonesia, yaitu 
Sukamo dan Hatta. Secara kuantitatif maka mereka berdua adalah 
2/161 x I 00 = I ,2 % saja dari sel uruh jumlah pahlawan Indonesia. 

(4) Para Pah lawan Pembela Kemerdekaan Indonesia adalah pahlawan 
yang berjuang untuk mempertahankan Republik Indonesia dari 
ancaman penjajah yang ingin menjajah kcmbali Republik 
Indonesia yang telah merdeka. Mereka ini betjuang di masa 
Revolusi Fisik. Secara kuantitatir mereka betjumlah 25 orang. 
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Dengan demikian secara kua ntitatif persentase jumlah mere ka 
adalah 25/ 161 x I 00 = 15,5 % dari seluruh pahlawan Indonesia. 

(5) Para Pahlawan Revolusi Indonesia adalah para pahlawan yang 
gugus d i masa peristiwa Pembe rontakan G30S/PK.I tahun 1965. 
Kesemuanya adalah tentara nas ional Indonesia. Mereka ini jelas
jelas dipandang sebagai lawan Partai Komuni s Indonesia yang 
ingin menggantikan ideolog i Pancasila dengan komunisme. Para 
pahlawan Revolus i Indones ia adalah berjumlah I 0 orang. Denga n 
dem ikian secara kuantitaif persentase mereka ada lah I 0/ 161 x I 00 
= 6,2 % dari se lumh pahlawan Indonesia. 

(6) Para Pahlawan Nasional Indonesia adalah para pahlawan yang 
berj uang selama masa kemerdekaan, dalam rangka mengis i 
ke merdekaaan Rapublik lndonseia di bidangnya masing-masing. 
Latar be lakang kinerjanya adalah baik dari ka langan s ip il maupun 
mili ter. Secara kuantitatif persentase mereka adalah 4 7/ 161 x 100 = 

29,2 % dari sel umh pahlawan Indonesia. 
(7) Para Pahlawan Reformasi Indonesia ada lah para pahlawan bangsa 

yang gugur dalam peristiwa Reformas i tahun 1998. Mereka ini 
gugur karena memperjuangkan tegaknya reformasi di Indones ia , 
terutama demokrasi yang di sumbat selama lebih dari tiga 
dasawarsa. U mumnya mereka ini adalah para mahasiswa dan 
aktivis de mokrasi. Secara kuantitati f jumlahnya adalah 4/1 61 x I 00 
= 2,5 % dari keseluruhan pahlawan Indonesia. 
Dari data kuantitatif di atas , Lerlihat dengan j e las bahwa jumlah 

pahlawan Indonesia yang paling banyak adalah pada kategori Pahlawan 
Nasional Indonesia, yang berjuang mengisi kemerdekaan, yaitu 29,2 %. 
Kemudian berturut-turut disusul oleh: Pahlawan Pe1juangan Pergerakan 
Indonesia 18.6 % ; Pahlawan Pembe la Kemerdekaan Indonesia 15,5 %: 
Pahlawan Pergera kan asional Indonesia 14,8 %: Pahlawan Revolus i 
In donesia 6,2 %; Pahlawan Reformasi Indonesia 2,5 %; dan Pahlawan 
Proklamator Indonesia 1,2 %. Jadi secara umum pahlawan Indonesia 
sebahag ia n besar tersebar di dalam kategori Pahlawan Nasional 
Indonesia dan Pahlawan Perjuangan Pergerakan Indonesia. Ke masa 
depan pun, se lag i Republik l ndonesia mas ih tegak dan berdi ri , maka 
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akan bertambah lagi para pah Ia wan Indonesia, dalam kontek 
pcmerintahan di masa depan. Muncul nya pahlawan Indonesia yang ban1 
adalah tergantung dari kajian- kajian sejarah. kehendak politik. 
penguasa, dan pendu lum sejara h bangsa ini . 

Kemudian A mir Hamzah ada lah seorang pahlawan nasional yang 
d iangkat berdasarkan S urat Keputusan Presiden Repuli k Indonesia 

omor 106/T K./TH. 1975 tangal 3 Novembe r 1975. Pengangkatan 
tersebut didasarkan pada jasa-jasa, perjuangan. orientasi. eksistcn i. 
pandangan. dan juga banyak hal lainnya yang menjadi pertimbangan 
pemerintah da la m pengangkatan A mir HanlZah sebagai pah lawan 
nasional. 

Amir Ha mzah d igolongkan sebagai "man q/ thought and 
inspiration," yaitu orang yang kaya dengan daya pi kirnya dan daya 
ciptanya mampu menggerakkan atau menggetarkan hati dan ji\\"a 
terhadap ribuan. ratusan rib u a tau bahkan jutaan manu ia. 

Gelar pahlawan nasional yang diberikan kcpadanya telah 
menghilangkan imaji atau pemi kiran yang bcrnada negatif dari 
masyarakat luas terhadap mii dan s iapa sebenarnya yang dapat disebut 
scbagai pahlawan. Ha l ini terbukti dengan penghargaa n yang diber ikan 
o leh pemerintah kepada A mi r HanlZa h. Art inya pahlawan itu bukan 
saja mereka yang terli bat fi sik dengan scnaj ata saj a. tctapi juga orang
orang yang dengan hasil pemikiran nya dapat be1jasa luar biasa kepada 
bangsa Indones ia juga adalah seorang pahlawan. Misalnya Wage 
Rudolf Supratman, seorang seniman dan komponis yang dengan notas i 
balok dan angka sebagai hasi l karyanya dalam eni musik telah 
menciptakan lagu Indonesia Raya yang kemud ian menjad i lagu 
kebangsaan Indonesia. Ia juga seorang pah lawan nasional. Suhar o 
(Prof. Dr.), seorang dokter spesialis yang dengan kctek unannya pada 
bidangnya. yang menemukan obat yang dapat menye lematkan ribuan 
umat man usia, j uga diberikan gelar pahlawan nasio nal. 

4.5 Penghargaan Masyarakat Indonesia dan Dunia Melayu 
Secara alamiah, a pa yang di lakukan Amir H amzah dirasakan benar 

manfaatnya bagi masyarakat luas. termasuk bangsa Indonesia dan 
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Dunia Melayu As ia Tenggara. O leh karena jasa-jasanya di bebagai 
bidang kebudayan , maka masyarakat mengabadikan be rbagai sisi dari 
ni lai-n ilai perjuangan Amir Hamzah. Di antaranya adalah sebagai 
berikut: 

( I) Di Fakultas Sastra, Universi tas Sumatera Utara, nama Amir 
Hamzah diabadikan pada sebuah gedung pertunjukan dan sekali gus 
perkuliahan untuk Departemen Etnomusikologi dan Departemen 
lainnya di Lingkungan Faku ltas Sastra USU. Gedung in i diberi nama 
Favi liun Amir Hamzah (PAH) yang merupakan sumbangan dari 
Wal ikota Medan di dasawarsa 1980-an yai tu Bapak Agus Salim 
Rangkuti. Pada masa sekarang dipergunakan pula sebagai Pusat Kajian 
Ma laysia (PKM) di bawah naungan Rektor USU langsung. 

(2) Yayasan Amir Hamzah mengabadikan nama A mir Hamzah ini 
dengan dibentuknya Universitas Amir Hamzah di kawasan Medan 
Area. Universitas Amir Hamzah ini te lah meluluskan para alumninya 
yang cekap dan handal, dan memiliki daya sa ing sccara nasiona l 
maupun internas io nal. Univers itas Amir Hamzah ini pendiriannya 
digagas oleh para e lit pimpinan Melayu di Sumatera Utara, seperti: Raja 
Syahnan, Prof. Tengku Amin Ridwan, Ph .D, Tengku Nurdin , . dan la in
la innya. Universitas ini juga menjadi simbol kebangunan pendidikan 
orang-orang Me layu di Sumatera Utara. 

(3) Selain itu. untuk. mengabadikan nilai-nilai pe rjuangan A mir 
Hamzah, di beberapa kota di Provinsi Sumatera Utara, nama-nama 
jalannya menggunakan nama Jalan Ami r Hamzah, seperti yang terdapat 
di Tanjungpura, Binjai, dan Medan. Dalam konteks Sumatera Utara, 
penggunaan nama-nama tokoh untuk j a lan biasanya mempertimbangkan 
sumbangan sosia lnya kepada masyarakat. Tidak semua tokoh peringkat 
Sumatera Utara dan nasional dari Sumatera Utara namanya d iabadikan 
pada jalan-jalan di Sumatera U tara. 

(4) Secara internasional pula. khususnya di negara Malaysia. jiran 
tetangga rumpun Melayu, sej ak dekade 1970-an karya-karya puisi A mir 
Hamzah yang terkumpul dalam Nyanyi Sunyi dijadikan bacaan waj ib 
dan bahan analis is sastra untuk seluruh s iswa-siswi sekolah menengah 
rendah dan seko lah menengah atas. lni adalah upaya penghargaan 
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masyarakat Mclayu intemasional kepada Amir Hamzah lewat karyanya. 
dan masih banyak penghargaan lainnya kepada Amir Hamzah. bik 
secara eksplis it maupun yang tersamar. 

(5) Pada tahun 1967 di lakukan perbaikan makam Amir Han12ah di 
Iaman Mesjid Azizi Tanj ungpura Langkat. Prakarsa ini dimulai o leh 
Pangdam I Buki t Barisan saat itu, yakni Jendra l A .J. Mokoginta. Dalam 
upacara ini, Bapak Mokoginta menyatakan: " bahwa dengan peresmian 
ini , maka lepas lah hutang pemerintah terhadap orang-orang me layu 
Langkat yang mana selama ini menganggap pemerintah tidak ada 
perhatian tcrhadap makam Amir Han12ah. karena Lekra/PKT anti A mir 
Hamzah sebagai penyair:· (Selekta. 26 Jun i 1967). 

(6) Ji ka se mula hanya ada sebua h T aman Kanak-kanak yang dibc ri 
nama TK Am ir Hamzah, yang menunjukkan rasa ho rmat atas jasa-jasa 
Amir Han12ah, maka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kua la 
Lumpur Malays ia, membangun pusat kebudayaan dengan nama Wi sma 
Amir Hamzah (Kompas, 26 Mei 1971 ). 

(7) Pada tanggal 7 Janua ri 1977, Gubemur Daerah Khusus lbukota 
Jakarta Raya (DKI Jaya), yaitu Bapak A li Sadi ki n meresmikan Mcsjid 
Amir Hamzah, bersamaan dengan penutupan Festival Teater Remaj a 
1976. Peresmian ini ditanda i dengan penandatangana n inskripsi. yang 
kemudian disusul dengan pe letakan Kitab Suci A I-Qur'an di mi mbar 
oleh G ubernur Ali Sadikin. Selepas itu, dilakukan se mbahyang tahyatu l 
mesjid (shalat sunat yang lazim dilakukan umat Is lam sebelum ibadah 
utama d i mesj id) dan sembahyang Jumat dengan khatib Mohammad 

atsir. Selesai shalat Jumat. sclanjutnya Buya Hamka menyampaikan 
ceramah kebudayaan yang be rtaj uk "Seni dan Agama'' (Abrar Y usra. 
1996:22). 

Pembangunan mesj id d i atas tanah ISO meter pcrsegi ini d ibiayai 
o leh Pemerintah Daerah DK1 Jakarta sebesar 3 1 j urta rupiah, dan yang 
mengarsitekinya adalah ars itek muda yaitu lr. Ahmad urman 
Bandung. yang juga mengars iteki Mesj id Salman di lnstitut Tekno logi 
Bandung. Tujuan didirikannya mesjid ini adalah untuk menyerap 
aktiv itas sha lat untuk masyarakat yang berdomis ili di seputaran Taman 
Ismail Marzuki Jakarta . Dalam reali tas sejara h dari 2 1 nama yang 
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di usulkan oleh masyarakat luas untuk mesj id ini . akhirnya terpilihlah 
nama Mcsjid Amir 1-lamzah. Tim peniai nama itu terdiri dari H. Ajip 
Ro idi . Hazil Tanzil. Tau fiq Ismai L dan Ali Audah. Anak tunggal Amir 
Han12ah. yonya Tahura Amir Hamzah, menctaskan air mata haru 
dalam kesempatan tersebut (Abrar Yusra. 1996:23 ). dan mengatakan. 
"Dcngan diberinya nama Mesjid Amir Hamzah di Kompleks TIM ini. 
kin i Amir Hamzah bukan lagi miliknya pribadi mclainkan milik umat 
Islam Indonesia (Harian Pelita. 8 Januari 1977). Sclanj utnya menurut 
Abrar Yusra mesj id ini tampaknya bukan hanya milik umat Is lam 
Indonesia, melainkan sudah menjadi sa lah satu pusat dinamika 
masyarakat dan kebudayaan Islam di Indonesia. 

(8) Di Tanjungpura, Langkat sendiri pada dasawarsa 1980-an 
dibangun Museum Amir l lamzah. Di dalam museum ini dipajang dan 
dipamcrkan ka1ya-karya Amir Hamzah. Begitu juga berbagai buku yang 
bcrkait dengan sisi kehidupan Amir Hamzah. Yang mengga\Yangi 
museum ini juga adalah budayawan ternama Langkat, yaitu Bapak Drs. 
Zainal Abdu l Kadir Ahmad i ( ·elalu disingkat Zainal AKA). Museum ini 
juga menjadi sumber data mcngenai Amir Hamzah. 

Berkat gagasan, perjuangan, dan pengorbanannya Amir Hamza h 
juga mcnerima beberapa pcnghargaan lagi sclcpas bel iau wafat. Di 
antaranya adalah penghargaan dari Komando Antar daerah Sumarera 
( Koanda). tangga l 15 Maret 1968. yang ditandatangani oleh Mayjen 
Kusno Utomo. 

Bcgitu juga kesimpulan dalam Seminar Kcbangkitan Kebudayaan 
Kcbangkitan Semangat Angkatan 66 yang mcndesak pemerintah 
Rcpublik Indonesia untuk mengangkat Amir Hamzah dan Chairil 
Anwar sebagai pahlawan nasional di bidang sastra. Rekomendasi in i 
ditandatangani oleh Djohan A. asution dan Hasnan M. tertanggal 8 
Desember 1966. 

Selanj utnya Amir Hamzah juga memperoleh pcnganugerahan tanda 
kchormatan sayra lencana kcbudayaan dari Prcsidcn Rcpublik Indonesia 
saat itu (Suharto). Surat penganugerahan ini bcr1anggal 20 Mei 1969. 
Pctikan isi penghargaan. rekomendasi, tanda kehorn1atan sarya lencana 
kebudayaan ini, adalah scbagai berikut (sumber: Sagimun M.D., 1993 ). 
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Lam bang 
Koanda Sumatera 

'¥ .. /· VIII V..71'i'··-~· SF:ti..1-. .. l.n ~1t.,lt ot., .... , 

Komando Antar Daerah Sumatera 

SURATPENGHARGMN 
No. 001 /3/1968 

PANGLIMA ANTAR DAERAH SUMATERA 
Dengan ini memberi Penghargaan/Penghormatan sebagai 
Pahlawan Nasional 
kepada: 

Aim. T. Amir Hamzah 

Alas jasa-jasanya semasa hajatnya dalam memperkembangkan Kebudajaan 
Indonesia di bidang Bahasa dan Sastra. 

Dikeluarkan di: MEDAN 
Pada tanggal : 15/3/1968 

Panglima, 

ltd. 

KUSNO UTOMO 
Major Djenderal T.N.I. 
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BEBERAPA KESIMPULAN 
DARI SEMINAR KEBUDAJAAN KEBANGKIT AN SEMANGAT 
ANGKATAN 66 

Setelah mendengar Prasaran jang diadjukan oleh: 
Sdr. SABARUDDIN AHMAD, B.A. 

dengan judul: "PROBLEMATIK DAAM SASTRA ANGKATAN 66" serta membahas 
bandingan jang diadjukan oleh: 

Sdr. drs. Abdul Hamid Hasan Lubis 
Drs. Moh. Jamin Lubis 
R.M. Akbar 
Mohammad Zain Saidi 

maka Panitia Perumus telah mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sesungguhnja golongan manifes Kebudajaan jang memproklamirkan dirinja 
dalam tahun 1963 di Djakarta adalah merupakan suatu prototype dari pada 
sastrawan Angkatan 66 dalam dunia sastra. 

2. Kebangkitan semangat Angkatan 66 baik dalam bidang politik, sosial, 
ekonomi maupun dalam bidang seni-budaja umumnja adalah djustru untuk 
menghanljurkan "Orde Lama", serta membina dan menegakkan "Orde Baru" 
dengan konsepsi Panljasila jang mumi, jang Ieiah dituangkan setjara djuridis 
ke dalam UUD '45. 

3. Sesuai dengan konsepsi perdjuangannja, maka jang harus mendjadi problem 
dalam setiap hasil sastra Angkatan 66 ialah: 
3.1 mengikis habis ratjun2 atheisme-lekraisme Gestapu/PKI. Dari bumi 

sastra chususnja dan dari djiwa kebudajaan Nasionallndonesia 
umumnja setjara konsekwen dan intensif. 

3.2 menegakkan kebenaran dan keadilan jang diridhoi Tuhan Jang Maha 
Esa, dengan berlandaskan kemerdekaan jang hakiki. 

3.3 memjemai dan memupuk serta memelihara faham "humanisme jang 
religious" dalam djiwa setiap bangsa Indonesia demi keselamatan dan 
kebahagiaan hidup bersama. 

4. Sastrawan Angkatan 66 chususnja dan budajawan umumnja memikul 
tanggung djawab demi tertjiptanja hasil seni-budaja Nasionallndonesia jang 
senantiasa mengabdikan dirinja untuk kebenaran dan keadilan jang religious, 
jang berisi bimbingan ke arah kemadjuan dan perbaikan moral daan moreel 
nasional. 

5. Sastrawan Angkatan 66 menolak denqan teqas dan konsekwen thesis 1anQ 
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berbunji: "POLITIK ADALAH PANGLIMA", jang Ielah menimbulkan ekses2: 
xenophobia, manipulasi Ketuhanan Jang Maha Esa, penindasan kebebasan 
mentjipta dan tumbuhnja subversi serta petualangan dalam kebudajaan. 

6. Dalam kebangkitan Angkatan 66, perdjuangan dan pengorbanan Angkatan 45 
jang dipelopori oleh Chairil Anwar dan angkatan sebelumnja mendjadi modal 
utaama, maka Seminar kebudajaan kebangkitan Semangat Angkatan 66 
mendesak agar Pemerintah R.I. cq Menteri P.D.K. menetapkan: 

CHAIRIL ANWAR 
Tk. AMIR HAMZAH 

sebagai pahlawan nasional di bidang Sastra. 

Medan, 8 Desember 1966 
Seminar Kebudajaan Kebangkitan Semangat 
Angkatan 66 

Ketua, 
Penitia Perumus 

Penulis, 

tid 

(Djohan A. Nasution) 

disalin sesuai dengan aslinja 
oleh Sekretaris KASBI SU 

tid. 

Cap Organisasi 

(Sabaruddin Ahmad) 

tid 

(Hasnan M) 
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Lambang Negara 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PETIKAN 
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No. 017/TKITAHUN 1969 
TENTANG 
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN 
SA TY ALANT JANA KEBUDAJAAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Membatja: dst. 
Menimbang: dst. 
Mengingat: dst. 

Menelapkan: Memberikan kepada mereka jang nama-namanja lersebul dalam 
lampiran Sural Keputusan ini sualu Tanda-Kehormalan "SATYA 
LANT JANA KEBUDAJAAN" sebagai penghargaan alas djasa-djasanja 
dalam lapangan kebudajaan pada umumnja, chususnja kesusaslraan 
Indonesia. 

Dengan ketentuan, bahwa: 

Apabila dikemudian hari ternjala lerdapal kekeliruan dalam Sural 
Kepulusan ini, akan diadakan pembelulan seperlunja. 

Dilelapkan: di Djakarta 
Pada langgal: 20 Mei 1969 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ltd. 

SOEHARTO 

122 



DJENDERAL TNI 

UNTUK PEliKAN: 
SEKRETARIS MILITER PRESIDEN 

TTD. 

MUHONOSH. 
MAJOR DJENDERAL TNI 

Kepada yth. 
Keluarga Sdr. Amir HAMZAH (Aim) 
Terachir Ass. Residen di Sumatera Utara 
di 
Tempat 
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Lambang Negara 
PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PETIKAN 
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NO. 017fTKfTAHUN 1969 
TENTANG 
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN 
SA TY ALANT JANA KEBUDAJAAN 

NO. 
URUT NAMA PANGKAT/DJABATAN 

1. AMIRHAMZAH Terachir Assisten Residen 
di Sumatera Utara 

2. dst. 

s/d 

6. 

Ditetapkan: di Djakarta 
Pada tanggal: 20 Mei 1969 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ltd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL TNI 

UNTUK PEliKAN: 
SEKRETARIS MILITER PRESIDEN, 
ltd 
MUHONOSH 
MAJOR DJENDERAL TNI 
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Lambang Negara 

No. 180/6/69 

PIA GAM 
TANDA KEHORMATAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

menganugerahkan 

TANDA KEHORMATAN SATYALANTJANA 
KEBUDAJAAN 

Kepada: 

AMIR HAMZAH (Aim.) 
T erachir Assisten Residen di Sumatera Utara 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1959 sebagai penghargaan atas 
djasa-djasa dalam lapangan kebudajaan pada umumnja, chususnja kesusastraan 
Indonesia. 
(s.k. Presiden Republik Indonesia No. 017/TK/tahun 1969. 

Djakarta, 20 Mei 1969 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd . 

SOEHARTO 
DJENDERAL TNI 
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Penghargaan yang paling penting dan yang paling abstrak terhadap 
Amir Hamzah adalah disemaikannya cita-cita kebudayaan, kemelayuan. 
kcindonesiaan. ketuhanan. dan religi di dalam setiap jiwa manusia di 
scluruh muka bumi ini. Mereka ini bukan hanya setakat mengagumi 
Amir Hamzah yang memiliki gagasan besar. perjuangan ya ng 
mcngorbankan jiwa dan raga. tetapi menghayati dan mengaplikasikan 
gagasan tentang manusia sebagai makhluk mu lia di muka bumi ini . 
scbagai sinar kcpada seluruh alam. yang dapat digali dari diri seorang 
Amir Han1Zah. 
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Bagan 4. 1 
Dampak Budaya dari Apa yang 

Te lah Dilakukan Amir Hamzah dan Penghargaan 

OAMPAK 

• Tumbuhnya Rasa NasionaJisme 
. Penggunaan Bahasa Indonesia 
sebagai Bahasa Nasional 
. Bahasa Melayu Menjadl Bahasa 
Nasional di Beberapa Negara 
Rumpun Melayu 
· Ke~asama Bahasa Melayu di 
Asia T enggara (sepertl MABBIM) 
·Persebaran Karya-Karya Sas!Ja 
Amlr Hamzah dl As1a T enggara 
· T umbuhnya Kekuatan Buday a 
Rumpun Melayu d1 Asia 
Tenggara 
. Pembelajaran Akulturatlf 
Buday a 

PENGHARGAAN 

. D•ang~at sebagal Pahlawan Nastonal 
Indonesia tahun 1975 
. Didlrikannya Pavlliun Amlr Hamzah pada 
Prodi Etnomusikologi FIB USU 
-Oidlrlkannya Universitas Amlr Hamzah dl 
Kota Medan 
-Oid lr l~at~nya Museum Amlr Hanuah dl 
T anjungpura lang kat 
-Oidlrlkannya Mesjld Amlr Hanuah dl 
Taman Mini Indonesia lndah DKJ Jakarta 
-Oiabadlkan dalam Nama Jalan dl Kola 
Tanjungpura 
. T ersemalnya Cita-ell.l Budaya AMir 
Hamzah di Kalangan Umat Melayu dan 
Bangsa Indonesia 
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BABV 

ANALISIS SEMIOTIK DAN 
ETNOSAINS :rvt:ELA YU TERHADAP 

KARYA-KAR YA SASTRA 
AMIRHAMZAH 

5.1 Pengenalan 
Dari semua kinerja Amir Hamzah selama masa hidupnya, maka 

dapat dipastikan bahwa yang paling menonjol dan sekaligus pe mberi 
identitas khas beliau adalah dirinya sebagai sastrawan, atau penyair. 
Bahkan para sastrawan N usantara pun dengan pasti. menabalkan diri nya 
sebagai Raja Penyair Pujangga Bam, tanpa ada kritikan, penolakan. dan 
polemik. Padaha l saat itu , banyak j uga penyai r di dalam Angkatan 
Pujangga Baru ini. yang kapasitasnya tidak jauh beda dengan A mi r 
Ha mzah. 

Ami r Han12ah memang te lah paham da n menyadari bahwa bel ia u 
ditakdirka n o le h Tuhan sebagai seorang sastrawan. Beliau sejak keci l 
hidup d i lingkungan keluarga dan kerabat yang memang mencintai sastra, 
bahkan namanyapun adalah mencerminkan karya sastra yang bertajuk 
Amir Hamzah dalam Dunia Is lam. Ia pun menyadari bakatnya akan seni 
sastra ini sej ak kecil. Kemudian sampa i ke las satu sekolah menegah 
pertama, ia berte kad hijrah ke pulau Jawa untuk menimba ilmu sastra da n 
kemanusiaan di sana. karena di Sumatera memang belum ada pusal stud i 
fom1al di bidang te rsebut. la dengan hati teguh dan tegar, juga sekuat 
tenaga dan pikiran berusaha agar dapat men imba ilmu ini. Akhirnya ia 
melanjutkan dan menamatkan studi MULO di Batavia. Kem udian 
melanj ut masuk di AMS Solo dan mengasah rasa kesastrawanarm ya di 
Jawa ini . Latar belakang pendidikannya ini kelak, menjadikannya sebaga i 
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eorang sastrawan yang kreatif, yang mewakil i zaman, khususnya 
mewakili ka langan Angkata n Pujangga Bartl. 

Namun agak berbeda dengan para sastrawan lainnya, yang u mumnya 
bergerak fokus di bidang sastra saja, ma ka Amir Ha n12ah agak unik. Ta 
bukan saja menc ipta kan ata u menulis ka rya-karya sastranya. te tapi j uga 
bergerak di bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka. melawan 
penjajah Belanda. Di s isi lain , ia pun a khirnya menjadi bahagian dari 
eksistensi Kesultanan Langkat, menjadi petinggi kerajaan ini. Ia juga 
menjadi asisten residen atau bupati Langkat waki l resmi pemerintah 
Republik Indonesia ket ika merdeka. Hingga akhirnya ia menjadi korban 
dari sebuah revolus i yang mengetepi kan konsep dan perasaan 
kema nusiaan universal. gagasan yang menjad i landasan hidup Amir 
1-la mzah. 

Yang j uga e ksotik ada la h karya-karya sastra Amir 1-lamzah bers ifat 
universal (syumul} da lam konteks penceraha n untuk manusia. Karya
karya sastra beli au memang bertolak dari peradaban Melayu. amun 
tidak cukup sampa i d i s itu saj a . Karya-katya sast ra belia u pun me muat 
kebudayaan usanta ra, seperti Jawa, S unda, Kawi. Sanskena, India. 
T imur T engah. dan lain- lainnya. Dem ikian j uga peradaba n Eropa. 

Karya-karya sastra A mir Hamzah ini pun, tampkanya mem iliki ide
ide Joncatan j auh ke depan. Manusia a kan saling mengha rgai dan 
memberikan apresiasi kepada semua perbedaan dalam kesamaan sebagai 
makhl uk T uha n di muka bumi ini. 

Da lam kenyataan budaya, karya-katya sastra Ami r Ha mzah ini, 
cenderung d ikomuni kas ikan secara te rsembunyi (implis it) ketimbang 
secara lugas, tegas, da n langsung. Cara komunikas i de mikia n memang 
lazim di dalam karya-karya sastra Me layu, namun lebih khas Jagi 
d iekspresikan o lch Amir 1-l amzah. yang telah menemukan identitasnya 
dalam menciptakan sastranya. Lni semua adalah berkat latihan- lati han dan 
juga membaca (iqra ') kebudayaan di sekitarnya yang ia resap i waktu 
demi waktu d i dalam kehidupannya. 

Untuk dapat me mahami karya-ka1ya sastra Am ir Hamzah ini secara 
holistik, tentu cara terbaiknya adalah melalui kebudayaan di mana ia 
hidup da n pengalama n hidupnya yang mencakup ta kdirnya, asmara. 
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pcndidikan. kondisi sosial. budaya. dan hal-ha l lain. Dalam kontcks ini 
kami akan mcngkaji karya-karya sastranya melalui dua alur teori utama 
yaitu ·emiotik, dalam konteks mencari makna-makna budaya dan so ial. 
Bcgitu juga dcngan teori-teori etnosains Melayu. seperti sudah diuraiakn 
di dalarn Bab II. yaitu teori-teori: ta!..?nilah, atqaqum. reksdealisme. adat 
Melayu. neonosralgia. dan lain-la innya. amun sebelumnya diuraikan 
dahulu secara kuantitatif karya-karya sastra Amir Hamzah. 

5.2 Oeskripsi Kuantitatif Karya-karyanya 
Kalau bo leh kita mengandaikan,jikalau Arnir Hamzah tidak mati 

muda, mungkin akan lebih banyak lagi syair yang dihasilkannya. Namun 
itulah, takdi r scringkali tak bisa ditebak, dan scjarah scringkali 
mcnjcmput orang-orag terbaiknya lebih awal. Mati muda bukanlah 
pi lihan hidup Amir, tapi lebih merupakan takdir dari Allah, dan dalam 
kontcks tcrtcntu dipandang sebagai "kecelakaan sejarah." 

Walaupun hidupnya sangat singkat, Amir telah menghasilkan 50 
sajak as li , 77 saj ak terjemahan, 18 prosa !iris asli , I prosa liris 
tcrjcmahan, 13 prosa asli dan 1 prosa terjemahan. Secara kcscluruhan ada 
sckitar 160 karya Amir yang berhasil dicatat. D engan mclihat data-data 
tcrscbut, rnaka konsentrasi karya Amir Hamzah adalah pada sajak, 
kemudian di susul pada prosa. Baginya menulis sajak dan prosa ini adalah 
bahagian dari latihan-latihan estetika dan kerohanian be liau. Namun 
scbagai penyair yang rnempunyai karakter dan c ita-c ita kebudayaan yang 
uni versa l, luas, dan holistik, ia tidak hanya mengeksplorasi unsur-unsur 
Mclayu saja, tcrtapi N usantara, dan dunia. Dalam kontcks ini ia pun 
bertindak sebagai penerjemah atau pengalihbahasa karya-karya sastra 
asing. lni membuktikan bahwa beliau sebagaimana diajarkan dalam adat 
Mclayu. bcrtindak secara kultural sebagai bahagian dari globalisasi. yang 
kcrnudian mcnjadi begitu menggejala di paruh kedua abad ke-20 sampai 
abad ke-2 1 ini. 

Karya-karya Amir Harnzah tersebut terkumpul da lam kumpulan 
sajak Buah Rindu. yanyi Sunyi. Setanggi Tinwr dan terjemah Baglunmr 
Giw. Dari karya-karya tersebutlah, Amir meneguhkan posisinya scbagai 
pcnyair hcbat. Sutan Takdir Alisjahbana menyebut karya-karya Amir 

130 



dalam Nyanyi Sunyi scbagai berkualitas internasional: para pcngamat la in 
menyebut ka1ya terscbut sebagai salah satu puncak kepcnyairan 
Indonesia. Berkaitan dengan pribadi Am ir. Anthony 1-1. Johns 
menyebutnya scbagai a dislincfil·e and uncompromi ·ing indil·idual. 1-1. B. 
Jassin dan Zuber Usman menyebutnya sebagai R(!ia Pen.mir Pujangga 
Bant. Scdangkan A. Teeuw mcnycbutnya sebagai. 1he o11~\· pre-11w· poel 
in Indonesia 1rhose 1rorks reaches inremalional fe, ·e/ and is of Ia ·1ing 
literan· inlerest. 

Di dalam sajak-sajaknya, j elas tampak kckuatan kemampuannya 
tcrutama da lam menyusun suara dan perbcndaharaan kata-kata (dik i)nya 
yang kaya. Susunan kata-katanya yang mcrupakan rangkaian suara hati 
kepenyairannya itu merupakan prosodi verba l dan nonverbal yang sangat 
merdu. Dalam sajak-sajak Amir Hamzah ini sering pula dij umpai kata
kata yang mempergunakan bahasa Jawa, Kawi , maupun Sanskerta. Hal 
itu disebabkan pengaruh serta pengalamannya sewaktu bcrsekolah d i 
So lo, yaitu AMS bagian Sastra Timur. Amir Han12ah pun tergo long 
sebagai penulis yang produktif yaitu selama 14 tahun ( 1932- 1946) 
mcnghasi lkan sebanyak 160 karya. Apabila dirata-ratakan maka, sctiap 
tahun, dari awa l ia menciptakan karya sastra sampai ak hi r hayatnya. 
maka Amir 1-lamzah menghasilkan (160: 14) = 11 .43 karya . .ladi sctiap 
bul annya rata-rata ia menghasilkan satu karya sastra. 

Untuk memperluas jangkauan pembaca karya-karya astra. maka 
beberapa di antaranya diterbitkan atau dipublikasikan. Ada yang 
di tcrbitkan semasa beliau hidup. namun ada pula yang dicctak ulang 
clcpas ia meninggal dunia. Di antm·a hasil karya be liau yang d ite rbitkan 

adalah: (a) Nyanyi Sunyi (kumpulan sajak), Pcncrbit asiona l 1 .V. 
Pus taka Rakjat. Jakarta. 1939: (b) Sewnggi Ti111111" (kumpulan sajak 
tc1jemahan). Pcnerbit asional N .V. Pustaka Rakja t. Jakarta 19-+ I: (c ) 
Buah Rindu (kumpulan sajak). Penerbit asional 1.V. Pustaka Rakjar. 
1941 ; (d) Baghawal Gita (pengindonesiaan karangan Rabindranath 
T agore): (e) Mudaku (sebuah prosa Pujangga Ban1). 1933: (f) .. Panrun: 
Pembicaraan/Studi mengenai Pantun bagi Modemisasi Sastra Indonesia·· 
(da lam Pujangga Baru), 1934; (g) " Raja Kccir· (prosa da lam Pujangga 
Baru) 1934; (h) .. Nyoman" (prosa dalam Pt!jangga Baru). 1934. 
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Xo. Jrnis Karya 
I. ~aja~ ;t,li 
., 

\aja~ h•rjt•mah<tn 
:t l'nha liri, ;t~ l i 

I. l'n";' a~li 

.). l'rw.a h•rjrmahan 
r.. l'rusa liris ll' rjPmahan 

Tabel5 . 1 
Karya-karya Sastra A mir Han12ah 

Jumlah o· 
0 KPterang-dn 

.)II buah 31.2j ~ana-~ana \aja~ a,lj lmir llam1~1h 

7~ buah ~:u:~ Tt• rjt• mah;~n ~aja~ dari hl'rh<tJ!ai haha'a 
Ill buah 11.25 1\an·a-karya pru~t liri' a' li lmir ll ;u111~1h 

13 buah R.r.7 ~ar~ a-k;trya prn,a asli lmir llamzah 
I huah 0.63 ~ar~ a l'rn'a li•rjt•mahan lmir llamzah 
I buah 1).(,:! 1\arya prus<t liri' lt'rjrmahan lmir llamzah 

Tc ma dan nilai-nila i yang terkandung di dala m karya-karya sastra 
J\mir Ha n12ah, adalah berakar dari kebudayaan Mclayu ( khususnya 
Sumatcra T imur), dipadukan dengan budaya-budaya seluruh Nusantara 
yang dipe lajarinya, kebudayaan Timur, dan Kebudayaan Barat. Di da lam 
karya-larya sastra beliau ini, terkandung curahan isi hatinya scbagai 
musa fir lata dengan penga laman kehidupan yang scdih, baik eli bidang 
pcndidikan, asmara, kcnyataan politis, dan lain- lainnya. Namun 
dcmikian, kesemua takdirnya itu ia jalani dcngan ikhlas sebagai bahagian 
dar i meningkatkan derajat atau maqam hidupnya, scsuai de ngan aja ran 
dalam adat Melayu. Dalam karya-karya sastranya juga tampak bahwa ia 
se la lu berkomunikasi dengan Sang Khalik, yaitu A llah SWT. Da lam hal 
ini ia pun menggunakan ide-ide sufisme yang me mang telah dipc lajarinya 
bcrsama semua warga Melayu Langkat yang akrab dengan tarekat yang 
bcrpusat di Besi lam. 

Mcnurut Sagimun M.D. ( 1993) jasa-jasa yang te la h dan pcrnah 
dila kukan Amir Han12ah dalam bidang kesusastraan dan kebudayaan 
pad a urnumnya turut di dalam pergerakan nasiona l bangs a I ndoncsia 
scbagai suatu gcrakan politik. Hal itu rnenunjukkan s ikap yang 
rncnentang penjajahan kolonial Belanda dalam usaha bangsa lndone ia 
mcnnt1s kemerdekan. Amir Hamzah bergelut (bcrrungkus-lumus) 
langsung dengan si tuas i tcrsebut. Segala t indakan dan aktivitasnya da la m 
bidang politik pergerakan kemerdekaan ini , terlihat kctika ia menjabat 
scbagai pimpinan dan pengurus Indonesia Muda yaitu scbagai ketua 
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cabang Solo. Pada bulan September 1930, dalam sebuah resepsi Kongres 
Indonesia Muda yang pcrtama d i Solo, J\mir Hamzah scbagai ketua 
menyampai kan pidato d i hadapan para peserta kongres, yang di da lam 
pidato tersebut antara la in mcngucapkan kata-kata aluan dengan 
scmangat nasiona li sme, yaitu: "Selamat datang." dan "Se lamat 
bcrkongrcs. ·· 

Bagan 5. 1 
Distribusi Kuantitas Karya-karya Sastra Amir Hamlah 

Proi~ llns Asli. 
18 (11150fo) 

• P A li.
• Prosa Terjemahan. 

rosa s 1 (O 63%) 
13 (8.6n~) · · Prosa Uns TerJ•mahan. 1 (0.63%) 

• Sajak t erjemahan 77 (48, 1 Jo/.) 
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Tabel 5.2 
Karya-karya Sastra Amir Hamzah yang Diterbitkan (Dipublikasikan) 

Xo. Jenis Karya judul Penerbil dan Tempalnya Tahun Terbit 

I. ~umpulan Saja~ .hanyiSun.ri rrnerbil \a~ional .U. 1939 
Pocsla~a llakjal. .htkarla 

l. Kumpulan sajak Setanggi 'f'imur PrnrrhiiiJasional N.\". 1941 
lrrjrmahan l'or~lab llakjal. jakarla 

:l. ~umpulan saja~ Buah Rin!lu Prnrrbil \ asional. \J. 1 9~ 1 

Por~la~a llakjal. jakarta 
I. Prnsa lcrjcmahan llnghatml f.ilu -- Tahun 19-lO·an 

(al ihbahasa) karya 
ll<tbindranalh T<t~urr 

.i Prosa masa Pujangga lludaliu Pujani(J!a llaru 193:3 
Raru 

n. Trori Saslra ··ranlun: Uiluli' dalam majalah 193-1 
Pembicaraan/Slwli PtyauAAa /lnru. 

mcngcnai Panlun bagi 
"odrrni sa~ i Saslra 
lndone,ia:· 

- I' rosa "Raja ~rei!" niluli' dalam majalah 193-t '· 
Pujwtf!ftll llnru . 

ll. I' rosa .. ~yoman" llilulis d;tlam majalah 1931 
l'llillllf{!!tl /luru. 

5.3 Diskusi Seputar Aliran Sastra Amir Ramzah 
Bagi para pcngkaji, pengamat, atau kritikus sastra, yang unik adalah 

tiadanya kesepakatan mercka, terhadap aliran sastra yang dihasi lkan oleh 
Amir Hamzah, yang dapat dikaji melalui karya-karyanya. Sebahagian 
pengkaj i dan kritikus menggo longkan karya-karya sastra Amir Hamzah 
dominan sebagai puisi sufi . Di kalangan pcngkaji lain ada pula yang 
mengkategorikan karya-karya sastra Amir Hamzah 1111 sebagai 
romantisisme. Tampaknya dua kubu yang bcrbeda di kalangan para pakar 
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pengkaj i sa tra ini, tidak akan pc rnah habis diwacanakan dan 
dipolemikkan sepanjang masa. Oleh karcna itu pula karya-karya pui si 
Amir Han12ah ini menj adi begitu menarik untuk dipe lajari , baik dari seg i 
muatan budaya. ideologi di da lamnya. tcn tu saja mak na-maknanya. lnilah 
yang mcnjadi debat yang tidak bcrkesudahan dalam kontek 
mengapresia i karya-ka rya sastra Am ir Hamzah. 

Menurut penulis , Amir Hamzah da lam meng hasilkan karya-karya 
sastran ya, ba ik secara tcrsamar maupun terang-te rangan tidak pcrnah 
mengacu kcpada ali ran as tra yang manapun. Ia mcnc iptakan karya-karya 
sastranya " mcngal ir .. sesuai dengan j iwa. pengalaman. dan ideologinya. 
baik scbaga i rnanusia Melayu maupun bangsa Indonesia yang saat iru lagi 
g iat-giatnya membangun nasionalismc menuju Indonesia merdcka. 
Seperti banyak dipahami oleh para pendukung budaya Mclayu, 
sastrawan. budayawan. dan lain- la innya, mcmang pcradaban Mclayu 
sclama bcrabad-abad mcnggariskan trategi kebudayaannya pada 
landasan adat bersendi kan syarak. dan syarak ber cnd ikan kitabullah. 
Artinya kcbudayaan Mclayu, termasuk para sastrawan dan seniman 
Melayu juga mengacu kcpada dasaran adat terscbut, yaitu peradaban 
Mclayu bcrakar dari budaya Islam, yang langsung mengacu kepada 
wahyu A llah berupa A l-Qur·an dan Hadit . 

Sela in iru. adat Melayu tadi da lam ·trateginya. o leh para budayawan 
Melayu. selama berabad-abad juga mcmbaginya da lam empat lapi an 
(tetrapartit) yang saling bcrkait. Yang pertama, adalah adat sebenar adat, 
artinya ada lah kebudayaan da lam lapi sa n ini merupakan hukum A llah dan 
menurunkan hukum kepada alam. yang menj adi sifatnya. Misalnya adat 
api membakar. adat a ir mcmbasah i. adat kambing mengembik. adat 
harimau mcngaum, adat manusia bcrbudi, dan setcrusnya. Da lam pui i 
Ami r Han12ah, hukum a lam ini dapat k ita lihat da lam la ri k- la rik : 

Satw~ 

Ahvn~ 

R U.U:Uv ra:JCV 
RU.U:Uv rupa,-
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Dt/n~~ 
Rupcv~ 
SuarCVJCl::YUP 

!farlj/CV~/11-er~~ 

Larik tcrscbut mengambarkan bahwa sang pcnyair adalah manusia 
j uga, yang sclalu mcrindukan rasa (rasa cinta dan dicintai, benci, rindu, 
marah. merasa diasingkan. dan setcrusnya). Manusia adalah makhluk 
so ial. yang mcmerlukan manus1a lain dalam konteks mcngiSI 
peradabannya. 

Kcmudian lapisan yang kedua adalah adat yang diadatkan, yang 
maknanya adalah sistcm kepcmimpinan dalam rangka mcnegakkan 
si tern sosial yang te lah dibangun bcrsama. lni juga bcrkaitan dcngan 
hubungan manusia dengan manusia dalam mcwujudkan masyarakat yang 
madani. Karya-ka1ya sastra Amir Hamzah juga mcndudukkan manusia 
dan hubungannya dcngan manusia lain. Begitu juga hubungan manus1a 
dcngan Tu hannya. Lihatlah larik- larik sajak beliau ini. 

A~bone/u;;v~bone/u;;v 

Penuhwur cialanfr'nMlflatur ~ 
Dt/laj;ar kembal'lff~ pan.danfr 
f{arzj/cv Jelafju; ;epan_larzfr~ 

tiolelvgemda11ff ditldarrlj/cv puku 
A~er~ffl:cuvdVkot-alvter~ 

A~bone/u;;v~bone/u;;v 

Pe11:Yelanfrdalanfr 11Wnffa!'"alv ;c;yak 

Lapisan yang kctiga adalah adat yang tcradat. Lapi an ini mcmi liki 
makna bahwa kcbudayaan dalam kontcks pcmbelajaran atau 
enkulturasinya harus ada yang sinambung dan ada pula yang bcrubah. 
/\mir Hamzah tampaknya mcmiliki gagasan ini . Angkatan Pujangga Baru 
yang dibidaninya bcrsama ST A dan Armijo Pane, scsama sastrawan dari 
Sumatcra. adalah mcngkonscpkan pada pcmbaharuan pada pola pikir. 
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bahasa, sastra, yang baru. Coba simak larik-lari k yang mengekspre ikan 
pembaharun dan pcrubahan ku ltural, cperti berikut ini. 

Kat-V~a/uvk&cialanvc~~ ~ 

Kaupimpi-rv.Jt:Lrik4 ka.utzMy~ ~cert"l:Vtua{ J:.unt:unv 
mr.Jen:Yunu 

Lapi san yang keempat adalah adat istiada t. Lapisan ini dapat 
dimaknai sebaga i kegiatan manusia berupa upacara-upacara yang 
memiliki tujuan, hakikat, dan nilai-nilainya sendiri . Kegiatan atau 
upacara dalam kebudayaan 1111 merupakan ekspresi kultural 
masyarakatnya. Lihat gambaran adat istiadat Me layu, yang tcrdapat 
dalam sajak-sajak bcliau, seperti larik-larik berikut. 

6oleb~ditul:arnycvpukv 
Aluv~cl.V~mr~ 

A luv borz.el::cv~ borz.el:;cv 

Pen:Yelan.frcialanfr ~~ ;a.Jalv. 

Jnilah dasaran utama dalam mcnempatkan kcbudayaan usantara 
dalam konteks zaman, yang dianut oleh Amir Hamzah. Dengan 
memahami latar belakang kebudayaan inilah, maka kita dapat memahami 
isi dan makna karya-karya sastra Amir Hamzah . 

Selanjutnya dalam konteks mengkaji karya-karya sastra Amir 
Harnzah, maka munculllah polcmik. Ada yang menolak bahwa karya
karya sastra Amir Hamzah adalah ekspresi sufistik dalam Islam. Namun 
banyak pula yang mendukungnya. Bahwa karya-karya sastra Amir 
Hamzah sebahagiannya mencerminkan ide-ide sufi. 

Beberapa kmya puisi Amir Hamzah bahkan dimasukkan dalam 
antologi sastra sufi yang disusun oleh Abdul Hadi W.M. Buku Sastra 
Sufi: Sebuah Antologi karya A bdu l Hadi itu, memuat ka rya-karya penyair 
mistikus dan fi lsuf Dunia Islam terkemuka, seperti: Jalaluddin Rumi, AI
Hallaj, Rabiah AI-Adawiyah, Han1Zah Fansuri , Yasadipura 1, Yasad ipura 
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II , Raja Ali Haji, dan Amir Hamzah dari pcrspektif sastrawan Melayu 
j uga. 

Sastrawan dan ko lumnis budaya ternama Tempo, yaitu Goenawan 
Mohamad memberikan pandangan dan anali sisnya bahwa melalu i karya
karya puisinya Amir Hamzah menyiratkan keresahannya. ketika ia 
mcnempatkan hubungan dirinya sebagai makhluk dengan Tuhan. lni lah 
yang o leh Goenawan Mohammad ditengarai sebagai masalah pokok 
dalam karya-karya sastra Amir Hamzah. Di s is i lain, pengkaji sastra 
la innya yaitu A Tecuw, juga mengakui hubungan karya-karya sastra 
Am ir Hamzah dengan kcsusastraan sufistik. 

amun demikian. terdapat perbedaan yang nyata antara puis i-puisi 
ufistik dan puisi-puisi karya Amir Hamzah yang dipandang memiliki 

hubungan. Sebagai contoh, puisi sufi "Syair Perahu" karya Hamzah 
Fansuri (sastrawan da ri Barus diera Kesultanan Aceh) menyatakan 
bahwa: "Hamba dan Tuhan tiada berbeda sebagai ekspres i pcrsatuan 
penuh antara Tuhan dan manusia (ana al-haq). Di lain sisi, puis i yang 
bertajuk "Turun Kemba li" karya Amir Han12ah justru mempertanyakan 
persatuan mistis itu, yaitu : "Atiakalv ~./~a: aJ:a. hamJn:;v 

~ p~" Sclepas itu Amir Han1Zah membantah kembali 
kcdudukan hubungan itu dengan frasc: "Akw claw ~ 
berlainan/' 

Kumpulan puts t Nyanyi Sunyi karya Amir Hamzah sebenarnya 
mcngantisipasi lahirnya puisi-puisi yang di sebut Afrizal Malna berspiri t 
"tco logi tanpa bersama dewa" dalam khazanah sastra Indonesia. Sej ak e ra 
Amir Hamzah ini, terbcntanglah jalan panjang kesunyian teologis, sua tu 
kontinum religiusitas pcnuh luka, yang di la lui banyak penyair. seperti 
Chairil Anwar, SUI1ardji Calzoum Bachri , dan Acep Zamzam Noor. 

Adapun Sapardi Djoko Damono mcngungkapkan puisi Amir 
Hamzah sebagai " puisi gelap." Bukan karena puis i Amir sukar dipahami 
karena belum menguasai sepenuhnya bahasa Indonesia, tapi justru oleh 
pcnguasaan tingkat tinggi. 

Sapardi mencontohkan puisi "Hanya Satu" karya Arnir Hamzah yang 
dimuat dalam anto logi sajak Puisi Baru yang disusun Sutan Takdir 
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Ali jahbana. Takdir mcrasa perlu mcmbcri I 0 catatan kaki untu k puisi 
itu. tcrutama untuk art i kala yang dianggap sulit oleh pembaca karcna 
arkaik (kuno). 

Dalam sejarah pcrkcmbangan sastra di Indonesia. Amir I lamzah 
biasanya digolongkan dalam kelompok pcnyair Angkatan Pujangga 13aru. 
Para tokoh penggcraknya adalah Sutan Takdi r Alisjahbana. Armijn Pane. 
j uga Sanusi Pane. Kctiga sekawan ini lah da lam angkatan tcrsebut yang 
paling berpengaruh. Scbagai penyair, scpcrti judul buku H.B. Jassin. 
Amir Hamzah dinobatkan sebagai Raja Pen.\ air Pujangga Bamyang 
mcnjadi bahan pembicaraan menarik bagi pcnikmat sastra Indonesia. 
Amir Hamzah dipandang sebagai ikon dari pcralihan kebudayaan dan 
masyarakat aristok rat feodal kc aspirasi-aspirasi pcrsamaan dcrajat dalam 
kchidupan Indonesia modem. 

Tema dan s ikap yang diekspresikan Amir Hamzah dalam ajak
sajaknya bersifat romantik. Sajak-sajak dalam kumpulan pertamanya. 
Buah Rindu, adalah kcrinduan seorang pem uda rantau dari Sumatera 
tcrhadap kampung halamannya. Di stst lain, pada kumpulan 
saja~\•anyian Sunyi, scbagaikumpulan sajaknya yang lain. ta 
mcngekspresikan pcrgulatannya scbagai c01·ang pemuda yang 
mcninggalkan kesetiaannya dari dunia baru mcnuju sebuah dunia yang 
rei ij ius. 

Menurut Jassin pada buku Amir Ha111::ah: RadjaPenjair P1!jangga 
Bam. Buah Rindu mcmuat 25 sajak, satu diantaranya terdiri dari 4 bagian 
dan satu dari dua bagian. Kumpulan ini ditandai oleh kata-kata: ~ 
,~ clulca; J~ 11WrarLa1 rt/~ air ma.tzWan lain nya 
yang menyatakan kcscdihan. Juga kata-kata yang menggambarkan 
uasana jiwanya scpcrti : ~ merarz.ftut; ~~ ~~ r~ap. 

Kata-kata seperti: du}zat/ dan waltat/ dipakai sebagai seruan. Jassin 
mcnangkap ketidak ·cimbangan jiwa sang pcnyair, Amir Han12ah. dalam 
sajak Berdirt/Ak 

D~rupw malu:v ;empunuv 
R~;end.u-~tkka.llJ-U/ 
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I~~ I'J'lera:l~ ;ent-O;Ja
Meng-e(Jap hidup ~t:ucy~& 

Dari sajak diatas. Amir Hamzah scbagai penyair merindukan kehidupan 
yang bahagia dimasa depannya. Dalam sajak lainnya, Nyanyi Sunyi. Amir 
mcnggambarkannya kegoncangan j iwanya ketika dirinya terpaksa 
menikah dengan putri Sultan Langkat. 

Amir Han1Zah ketika menjadi mahasiswa fakultas hukum di Jakarta. 
yang dibiayai Su ltan Langkat itu, sebcnarnya pernah jatuh cinta pada 
eorang gadis lain. yaitu llik Sundari . dalam perantauannya. Dcngan tipu 

daya yang bcrmotif pol itis, ia dinikahkan dengan putri yang mungkin 
tidak dia cintai scpenuh hati. Amir Hamzah yang sedang kuliah hukum di 
Recht Hoge School Jakarta, dipanggil pulang untuk mcnikah dan 
mcnggantikan ayahnya sebagai datuk bendahara di Langkat. Kenyataan 
kchidupan ini ia ckspresikan dalam sajaknya. Dalam ajak Selalu Sedih 
yang dimuat dalam Pujangga Baru edisi 7 Januari 1937. Amir Hamzah 
mcnuliskan aja. yang kemungki nan besar ditujukannya muntuk llik 
Sudari , kekasih yang ditinggalkannya. Amir Hamzah mclukiskan dirinya 
sebagai insan ya ng tidak berdaya. Lihat larik-larik berikut ini . 

f(at"'Juv Ja:Yan;r Jelalu, ;edilv 
Se.lt:;tkv ;e+'l.d.U/ ;emat?;v ;alalv 
S~ap I~ ka.Wv 
Paka-dat-an;r f11.e4/l:)lurulv lepar 
f{ u:iup bt;zdan,ftada, beni<:yiCV 

Valam~~o·ran;rlai,w 
KemantA~/catl;v~ 1'11£W"CV 

l3orte~~ttada-ber~ 

Dalam pcrgolakannya dia menikmati kesunyiannya itu. Amir 
menuliskan: Sun;:yv uw ~ Sun;:yv uw lut.dai, Sun;:yv uw Utp~A1 
;un;:yv uw lampu.y Dalam sunyi tcrscbut. Amir Hamzah bcrbubungan 
dengan Tuhannya. menyclami rahasia hidup, sampai akhirnya ia masuk 
kc dalam filsafat mistisisme. 
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Kumpu lan ajak Nyanyi Sunyi kcmungkinan besar ditulis di Jakarta 
semasa Amir Hamzah menjadi mahasiswa sekolah tinggi hukum ( 1934-
1936). Masa-masa itu Amir Hamzah dipandang sedang mempersiapkan 
diri menjadi seorang pegawai sebagai persiapan pulang ke Langkat 
sete1ah kematian ayahnya. Banyak yang menyebutkan bahwa saat itu 
Amir Hamzah sedangan mengalami krisis diri teramat da1am. Hal ini 
berpengaruh da lam puisi-puisinya. Tema utama Nyany i Sunyi ada lah 
pencarian penyelesaian masalah pribadi melalui pengalaman relij ius: 
usaha mencapai kesatuan mistik (sufistik) dengan Tuhan. bermunajat. 
seluk. dan salik(dalam budaya Melayu)dise1a-sela ketidakmampuannya 
mengatasi kontradiksi antara c inta dan kekejaman. Kcduanya merupakan 
sifat Tuhan dalam hubungannya dengan manusia. 

Persatuan dengan hakikat ketuhanan terhalang oleh perasaan 
duniawi yang tidak bisa ditiadakan . Sifat-sifat Tuhan yang samar-samar 
itu tidak jarang berubah menjadi kckejaman yang angkuh. Seperti dalam 
"Padamu J ua " yang sering mendapat pujian, setidaknya pada generasi 
Pujangga Baru. 

I{~~ 

s~~~terban.fr 
P~kemba.WaktMp~ 
SepertV tiahu.lvv 
K~kandakem.erlap 
PelUCV.J~dV~gelap 
Melalnbtzt/p~perla.lta.w 
saOt;w; ;eru::v ~ 
saav~ 
Akw~ 

J?~r~ 
J? i+'zdi,v rupcv 
D~~vrupcvt:tada
Suarcv ;a;yup 
M~aktM~ca/::arJniA/ 
Bertu)car ~~ ~lep~ 
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Nanarah4 ffikv~ 
StAj!t:U'Ifrber~ padanuv.fucv 
E~p~menar~~ 
Serup/'A/dar/'A/~ttrat/ 
KtN.lilwuv ;unyv 
M~ Je01"an.u-dirv 
Lalu-wa!:;tu,-~ffilir~ 
MatVharv~kaw~ .. . 

Puis i Nyany i Sunyi juga dianggap sebagaiduisrere poe::.ie (puisi 
gelap). Mcnurut H.B. Jassin, sangat tidak mungkin kita mcngerti Amir 
Hamzah, j ika kita membaca Nyanyi Sunyi tanpa membekali diri dengan 
pengetahuan sejarah dan agama ( Islam). 

Ada pengaruh-pengaruh Melayu da lam sajak-sajak Amir Hamzah. 
ln i bukan hal aneh, Amir Hamzah. yang terlahir di Tanah Melayu. 
Langkat. Sumatera Timur. didalam tubuhnya memang mcngalir darah 
Melayu. Dalam penggunaan metafora terdapat pengaruh Persia dan India 
tanpa harus menghi langkan kemelayuannya. Contoh puisi Amir Hamzah 
yang memili ki corak Hinduisme terdapat dalam akhir puisi ·· aik-naik." 
Puisi itu tcrukir indah pada nisan makam penyaimya. 

5.4 Analisis Semiotik dan Etnosains Melayu 
Untuk mcnggambarkan pentingnya nilai kultural sajak-sajak Amir 

Han12ah, scbaiknya ditinjau menurut pengalaman hidupnya, ideologi 
yang dianutnya, serta eksperimen kcsastraannya. " Senyum. Hatiku, 
Senyum·· merupakan sajak yang dapat dipandang sebagai sa lah saru 
u aha pcrtama Amir Hamzah menulis sajak . Kemungkinan bcsar ditulis 
pada bulan-bulan awal, tidak lama setc lah ia tiba di Jawa datang dari 
Sumatcra tahun 1928- 1929. 

142 



5.4. 1 Scnyum, Hatiku, Scnyum 

I . Se+1;:YUfftf I{~ Se+1;:YUf11/ 

Se+1::J!Ufftf hat-'Ju4 Jef1::YU11V 
(iel<;rh hat-'thk g.elalv 
Vt>wlcamw ~ a.du/u;:u/ kuuu1'11 
Walaupuw hat:t,m"'-1 ra;JakaA1/ r·et:l;t/v. 

Benar·mawar~ 
Melur ~"cu/~alv 
A~darcv~lier~ 
Tapt/ ~ a.du/u;:u/ fa/ct% ~ OraY!fr ;ekalq;uw 
ttda/c, 

K~>v~ t"ektlcur;~;neny~ 
MW"cu/ berkic<::uv n~rvant"cv 
Tapt/~adultat/~ 
llmpanialcarvp~meraj~~pur~ 

S~mat'a/uwt/dir~'/1/Jef}arcv 
Pur~raj~cv~Wlf}'~aY!fr 
Siapcv ~0a.p haftrJuv~? 

Diawv lr,at--Ju4 dianv 
Cobaarv ritA/ Jr,at--Juv ritA/ 
S~tuan; cobalalvpen.tianv 
l{ mptuna/dt/ ~ apt/ ;nenyal?v. 

M~akalv ram.arrtuna/ bo-leJv ber;eru;U:;v 
A ul>!'V!Jolelv~panecu/ 
T et:zyJt/ bd-cv makltl.ulv ut"tuna/ 
Vu/it;v dtuv dnf:l;L; m eryadt/ ;elampcu/? 

S eri::Jiqzp, hat-'Juv ;ervyap 
A da/c(;;c}v bo-le)v~ merancv 
S udahlalv i11,t/ Jna:J-ilv YaY!frtetl;tp 
EY!fJkaa-diten;,na-dt/p~boru:UM 

Saj ak di atas terdiri dari 27 baris atau larik. Ke-27 baris ini disusun 
oleh scbanyak 100 kata, baik iru kata dasar, kata ulang, kata depan, kata 
kc tja, dan la innya. Dalam sajak ini Amir Han12ah mas ih menggunakan 
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aspek-aspek puis i tradisional Melayu seperll n ma binari dalam pantun 
tradi ·i sastra Melayu. Dalam sajak terscbut misalnya kata 
Jenyummcmiliki rima yang sama dengan ku.Uu?'t< gelalv dcngan ret"ah 
kem.ln;u"W"dengan ~ kelopa.k-dcngan t:td.ak dan sctcrusnya. 

amun sajak ini sudah lebih bebas dibanding pantun trad is i Melayu. 
Misalnya ka lau dalam nonna pembentukan pantun Melayu dalam satu 
ba ri s biasanya teridri dari cmpat kata. maka Amir Han1Zah tclah dcngan 
bcbas mcmbuat hanya tiga kata bahkan melcbar sampai dc lapan kata. 
, ajak ini juga tidak mengikat karya pada sampiran dan is i. amun unsur
un sur sampiran itu masih tampak. sepetti dalam lari k benar 11UU11ar 

keml.J.anfj; melur ~at/ kelopak analv dartM duduk
ber~ t-e/c.ukur ~ ~ulanfj; dan sctcrusnya 
mcngingatkan kita pada sampiran-sampiran pada pantun Mclayu. 
Umumnya pantun Mclayu sampirannya selalu mcrujuk kcpada diksi 
kcadaan nora, fauna, alam, dan sejenisnya. 

Sccara scmiotik makna denotatif yang ingin dikomun ikasikan olch 
sang pcnya ir adalah, ia sendiri sebenamya seorang yang bcrcluka sclalu , 
di kenang orang pun tidak, dagang yang bagaikan pungguk merindukan 
bu lan, tidak ada yang mengusap hatinya yang bimbang, clan sctcrusnya. 
Da lam hal ini sang penyair melakukan dia log dengan hatinya, sebaga i 
sinar bagi jiwa dan raga manusia. Ia pun menghibur hatinya dcngan cara 
tcrima saja sccara ikhlas apa yang tetjadi , cukup dipendam saja scga la 
kcpi luan tersebut. Namun sang bunda pun tidak mcmbiarkan dirinya ia 
akan tctap menerimamu. Makna bunda ini dapat dikaitkan dcngan ibu 
pcrtiwi, negara dan bangsanya. atau juga ibu sang penyair. 

Dialog antara pcnyair dengan hati ini , merupakan ckspresi dari 
budaya Mclayu. Bahwa hati adalah ccnnin dari manusia yang 
mcmilikinya. Apabila hati itu bening. maka ia akan memantul kan sinar 
kcbcnaran dari Sang Kha lik, sebaliknya apabila ia kotor. maka tidak akan 
dapat memantulkan sinar kcbenaran tcrsebut. Dalam ajaran aclat Melayu 
hati mcrupakan lentera atau penerang dari hidup ini. Jacli wa laupun 
kcscngsaraan dan kepedihan dialami sctiap orang, tetaplah hati tcr ·ebut 
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bersih. Untuk itu sela lulah berkontemplasi dan berdia log dcngan hati kita. 
Tanyalah dan arahkan lah hat i, pasti selamat badan dunia dan akhirat. 

5.4.2 Barangkali 

2. Bar~ 

E~ YarLfr le+uvclalat1vhat"'~ 
A lia§cv ,rwargcv nipirttpi:Y 
YCWtft'beiarter~~ 
Kedbier~ali,y 

K'1f'wy'un..frdt/ aiar huUv 
Kupt-fiv d?pun.ca..blidaiv 
Kup~dt/le-nfJaw~ 
K~dV~~ 

13~~ 
13~ m.at~Armut"'t:-arafnU/ 
Sentufvkecapirfi;r~ 
D~ji::vi#uv me.nirur~ 

13t:ar ~dewv I'!::Ya.+"Y-'V 
Gal'l'tb-ulv Mmarcv lurur Ja.4'11/JcW 
Le-~nalvrampinfl'~apv 
ffaUtrharU/11/~ keratnat" 

Sajak '·Barangkali" tersebut terdiri dari 20 baris. yang disusun ke 
da lam 5 bai t. Adapun kata-kata yang digunakan adalah sebanyak 77 
buah. baik in1 kata dasar, kata benmkan, kata ulang. kata benda. kata 
kerja, dan lainnya. Yang menarik dalam sajak ini Amir Hamzah 
memasukkan diksi yang bcrasal dan bertautan dengan bahasa Jawa. 
seperti ,rwarffCL5 gambuh; ,rwara.: dan JWarrz.ar Kata 
.rwargameruj uk kepada kata surga (tempat di akhirat bagi orang-orang 
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beriman), kemudian gambuhadalah sebuah jenis ta rian dalam budaya 
Jawa, selanjutnya ;.wararnerujuk kepada diks i sua ra (bunyi), dan 
;.warl'l.a'merujuk kepada kata mekna dalam bahasa Melayu . 

Sang penyair juga menggunakan kata-kata arkaik dalam bahasa 
Melayu. yaitu aJ:a4a; ~ dan t-'vrU« Kata akasa selanjutnya 
dalam bahasa Melayu lazim dikaitkan dengan kata angkasa yang a1tinya 
adalah langi t lepas. Selanjutnya kata mendadu)l.f artinya secara 
konteks tual adalah menidurkan anak dengan cara be rnyanyi. Kata ini 
memiliki s inonim makna dcngan kata mengulit(ka11). mendodoikan, 
mendondong; dadung. Kesemua kata ini berkait dengan fungsinya yaitu 
nyany ian yang digunakan untuk menidurkan anak (/11/lahy). Di dalam 
kebudayaan Melayu Sumatera Timur terdapat lagu-lagu yang bertema 
seperti itu ya itu Dodi Didodoi. Sinandong, Dadong. Si Lalau/e. Di 
Semenanjung Malaya terdapat lagu untuk pengobatan yang di sebut Ulit 
Mayang. Selanjutnya diksitirus, artinya makin ke ujung semakin kecil , 
atau dapatjuga dikaitkan dengan bunyi yang semakin lama semakin lirih. 

Da lam sajak ini, Amir Hamzah mulai " menjauhkan diri '" dari unsur
unsur pantun, temtama rima di akhir-akhir barisnya. Walau masih dapat 
dirasakan penggunaan unsur rima tersebut, namun digunakan secara 
tcrsamar saja, dan tidak tegas, untuk memperkuat aspek estetikanya. 
Demikian pula penciptaan kata-kata dalam baris te lah clibuat "jauh" dari 
norma-nom1a pantun . Ada yang satu baris hanya menggunakan dua kata, 
walau secara umum mas ih menggunakan empat kata clalam satu baris 
tersebut. lni juga merupakan cksplorasi estetika yang dilakukan Amir 
Hamzah. dal am konteks menuj u puis i Indonesia baru. seperti yang 
menjadi konsep utama Angkatan Pujangga Baru . 

Secara semiosis, sajak di atas tema utamanya adalah kerinduan sang 
penyair kcpada seseorang yang te lah lena (melekat erat) dalam hatinya, 
atau te lah mencuri hati dan bersemayam dengan baik . Tentu saja s i 
engka11 ini memi liki dampak budaya dan sosial kepada sang penyair. 
Kcbesaran sang engkau ini , adalah seperti yang besar te rangkum dunia. 
yang kec il terlindungi a lis, dijunjung di atas hulu. dipuji di puncak l idah , 
diapng ku di lengan lagu, didaduhkan di selendang dendang, dan 

146 



S¢.;/1 /X_-\n .. fL_,.z.. ~o..\'"\IIII.'IJ.J·.f.,u ~lll.'··•m ~{r:ii271 

seterusnya. Yang dimasud engkau itu adalah boleh jadi indeks dari dara 
asmara. Sang penyair tetap mengharap keceriaan asmara dengan dara 
yang pernah terbina. Walaupun mengkin saja sudah mati atau hi langnya 
kenangan indah rersebut, namun sang penyair masih mengharap 
kenangan lama itu tetap abadi seperti gelombang. Larik 1111 

menghubungkan makna dengan ungkapan dalam budaya Melayu di 
Sumatera Timur, yaitu sekali air bah (ge lombang), sekali tepian berubah. 

Berbagai diksi yang dipilih penyair j uga meny iratkan hu bungannya 
dengan seni musik dan tari dalam budaya Melayu , sepcrti kata-kata: 
~ ~ J'!::V~'-1 Kecapir/Lr~ ,rwarar,rwa~'"l'ta1 ~ 
yang mewakili seni musik. Begitu juga kata ~ ~ 
~uy fzalu« yang mewakili seni tari. Dalam fil safat Melayu seni 
musik, tari , sastra adalah bahagian dari a lam yang dic iptakan manusia 
dengan segala keindahannya. 

5.4.3 Padamu Jua 

3. P~Ju.;v 

f{ aln:r kiki,y 
S~ant"ahv~ierbal'tff' 
PUlanfr~ahvpac:ial1uv 
SepertV dahult,v 

Ka~-~lc.an.dit-kemerlap 
Pel.Ucv.J'encielt::vdi/ ~gelap 
Mela+itln:wp~per~ 
Sabar; ;e,ru;v ~ 

Saav~ 
Ahv~ 
f?i+u;l,u, y~ 
1? i+1.dtv rupcv 
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Suara-JCljlttp 
lf~ya-kat:l:v mer~Juztv 

E~cemlntrU/ 

E11ffkatv~ 

... v .. /• /X_ -1.JJ .• h·l• \._ \'"'\ IIIIo WI: .1..11 L~lu.•, ,m . ._ .... (,,'/.,l'/1 

Manfftet-etku-dtzlam, cakari'JU{/ 
Bertu/car ~ denffawlep~ 

Nanar ~ ffilcv ;cv.sar 
SCljl~ber~pat:fama,ju.a
E~vp~~£1/~ 
Sentpa-dara-dt/ ~ttrav 

KC14-ihnuv JU+'Ij/t/ 
Men.ung~vJeOr~d£rt/ 
Lakv111alct:w - bulcawffil&,..an.kw 
MatV luztV - bu/cawkawan.kw ... 

Saj ak di alas teridi dari 28 baris, yang disusun secara berkelompok 
ke dalam lujuh bait. Secara keseluruhan sajak ini menggunakan sebanyak 
86 kata, baik ilu kala dasar, kata berimbu han, kala kerja. kata depan, dan 
lai nnya. Salah salu diksi yang digunakan dan mcnjadi identitas sajak ini 
adalah nanar: Dalam bahasa Melayu yang dimaksud nanar adalah 
terasa pcnin g scdiki l (karena kena le mpclcng, kena tumbuk, kcna 
pukulan, dan lain- lainnya); atau juga pe ning-pc ni ng la lat. Kata ini juga 
bisa bermakna hil ang akal (karena kesusahan) : bingung, atau ma rah 
sekali; dan meradang. 

Secara scmiolik, sajak di atas dapal dilafs irkan ke dalam dua makna. 
Kepadamu ilu dapal dilujukan kepada Tuhan. Di sisi lain dapal juga 
ditujukan kepada seseorang. 

Lah Husny ( 1976:37-38) menafsirkan sajak ··Padamu Jua·· ini 
sebagai berikut. Mengingat pengalaman Amir Han1Zah yang sejak kecil 
adalah seorang yang taat dalam beragama, dan mempelajari ilmu tauhid, 
maka sangallah li dak mungkin dan tidak pu la masuk akal, kalau 
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dinyatakan bahwa Amir Hamzah, dalam puis i di alas, ke lima bait iru. 
dirujukannya kepada A lla h. Tidaklah mungkin Amir HanlZah 
menyemkan kepada Tuhan kata-kata: EYifjkaw cemburu/EYifjkaw 
~~aku-~calcarJJUi< 

Lebih jauh menurut Lah Husny, larik- larik tcrsebut merupakan 
ekspresi orang munafik atau murtad jika ditujuka n kepada T uhan . 
Menurutnya, kata-kata tersebut ditujukan Amir Hamzah kepada Sultan 
Langkat ataupun pada kekuasaan pengaruh ·'cinta:· 

Di sisi lainnya menuru t Lah Husny pada bait ketiga. yang berbunyi: 
Satw ~Ahv ~Rindt-v rtMa/Ruuiu/ rupa: Larik
la rik ini mempakan s indiran kepada Sultan Langkat dan juga kalbunya. 
Perhatikan kekecewaan, kepedihan, dan kemarahan hatinya melalaui 
baris satu dan dua da la m bait satu di atas. Apa yang pe rnah dipunyainya, 
dicintainya, diperj uangkan untuk dirinya, serta nusa dan bangsa, seolah
olah dilanggar taufan, diruntuhkan oleh " keluarganya." Mengamati sajak 
ini, maka mengingatkan kita kepada Aj a Bun sebaga i cinta pertamanya. 
dan kemudian Jli k Sunda ri . Demikian analis is Lah Husny. 

Menumt penulis, komunikasi yang dibangun sang penyair adalah 
bukan kepada satu ko111unikan saja, tetapi lebih dari satu. Penya ir dengan 
kapasistas kepenyairannya membelah hubungan dirinya dengan Tuhan di 
satu p ihak dan dengan manusia di pihak lain. Manusia yang dimaksudnya 
bisa saj a Sultan Langkat a tau j uga kolonial Be landa atau yang la in . 

Bait pertama saj ak ini , tampaknya penyair ingin me nyampaikan 
takdimya berupa sega la c intanya (asmaranya) ya ng hilang kembal i 
kepada yang memberikan c inta tersebut. O leh karena itu, penyair pun 
pulang kembali kepada Sang Pemberi c inta, seperti dahulu ketika ia 
belum mempunyai dan dibe ri c inta untuk sementara dan ak hirnya diambil 
kembali menurut takdirnya. f{aln;,y ~eg-alcv ant:'ah.-v ~ 
cerbanffrPulanfrkemhaWaku-padamu/Sepertvdalud<M 

Pcrsatuan manusia dcngan hakikat kctuhanan terhalang oleh 
perasaan duniawi yang tidak bisa ditiadakan. Si fat-s i fat Tuhan yang 
samar-samar itu tidak j arang berubah menjadi kekejaman yang angkuh 
oleh manusia pemegang waki l Tuhan di muka dunia ini. Dalam rangkaian 
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ka rya-karya sastra Amir Hamzah sajak "Padamu Jua" ini sering mendapat 
puj ian, setidaknya pad a gencrasi Pujangga Baru . Yang menarik adalah 
larik akhir sajak ini mengisyaratkan bahwa pe nyair tetap teguh dengan 
hatinya sebagai sumber kekuatan spiri tu al manusia. Walau waktu tidak 
berp ihak kepadanya, namun ia tidak a kan pemah mat i hat inya. sebagai 
insan kamil. dan manusia yang menjadi rahmat untuk semesta alam. 

5.4.4 Tinggallah 

4.T~ 

T~~t"'~~ 
T arr.alvairkl.-v Sum.a-t-ertM rat-tM 
A~ber~ke-pulau]awtM 

u~mW!fj-CV,ff.,f4/LC[,~kepatcu 

Panrat/Cenniw nun1-v 1nelam/x;u/ 

Selamat-~pat:Uv~ 
Ra.Jalcarv ~pat:Uv handat/ 
Ueng:anCarkarvbetl:vke-p~kUcv. 

Telall/lenyapp~~ 
B~tuaw~ber;eli,nult" 
lJi/ balilvcin.tiavaJI!af'V~ 
Jau/v Jr.a.tvpuwlco-no-w~aftff' meliput: 

Selat:" Uela.l:.£v~tM memecalv 
Uemu);ub ka.pab pe~nb-cu11tM ba-tM 
R~.rwartM Yaftff' f!wharamcv 
U~arzalcda:;~~ 

ajak yang benajuk ·Tinggallah·· ini te rdiri dari cnam betas baris 
(larik) yang disusun ke dalam empat bait. Kese luru hannya menggunakan 
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68 buah kata. 1\da dua kata serapan dari bahasa Jawa dalam sajak ini 
yakni J-waradan maharcun.at 

Pada ajak ini usnur pantun begitu terasa kemunculann) a. Keempat 
baitnya menggunakan sajak rata dua bait (san1 dan cmpat) dan sajak 
binari dua bail (dau dan tiga). Tiap unit baris menggunakan rata-rata 
empat kata yang disusun oleh sejumlah suku kata. 

amun tidak sepetti pantun tradi ional Melayu. di mana baris 
pertama dan kedua niasanya adalah sa mpiran dan bari s ketiga sena 
keempat adalah is i, pada sajak ini sampiran tidak kuat kedudukan nya 
ebagai sampiran, di dalamnya tcrkandung pula isi. In i juga scbuah 

pembaharuan yang dil akukan Amir Hamzah dalam sajak ini. 
Agak bcrbcda dcngan sajak-. ajak Amir Hamzah lainnya yang 

cenderung bcrkomunikasi secara ter amar. implisit, dan multi tar ir.. maka 
dalam sajak ini. ia mengemukakan ~ccara eksplisit tentang selamat 
tinggalnya kcpada pulau Sumatera tempat kelahiran dan pergaulan di 
masa kecil hingga remaja. Ia berangkat5 menimba ilmu di pulau Ja\\a. 
untuk meningkatkan derajat keiluannya tcrutama ilmu-i lmu budaya. 
sastra, dan bahasa. 

Secara scmiotik. di dalam sajak ini tcrdapat lambang dalam kata
kata: Memunyju .. /:" fn,~ ; -unt:"'l#tf}aw kep~ang memiliki makna 
menunntt ilmu agar menjadi mamusia yang pandai . Bunga adalah simbol 
dari ilmu dalam baris ini. Inti dari sajak ini adalah komunikasi Yerbal 
selamat tinggal kepada tanah aimya Sumatera, dan selamat datang Tanah 
Jawa temoat mcnimba ilmu berikutnya. Kemungkinan besar sajak ini 
dirulisnya saat petjalanan !aut dari Belawan menuju Batavia atau wakru 
yang dekat selcpas itu. 

Dalam sajak tcrscbut digunakan pula kala arkaik dalam bahasa 
Melayu yai lu, cindai. Dalam peradaban Melayu kala cindai memiliki 
beberapa makna: I. sejcnis kain sutcra berbunga-bunga (warnanya 
menyerupai \\arna ular sawah). li ~alnya terdapat dalam kalimat 
Laksamana fUI/1 memokailah serba hitam. herbaju hayo1 memakai cindoi 
pd bahunya: 2. bcngkung (ikat pinggang. sabuk) yang tcrbual dari kain 
cindai: cinda i bcti na = cindai sari. yaitu cindai yang agak ka ar tenunan-
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nya dan keci l corak bunganya: cindai hari sejenis cindai kembang; cindai 
jon/on cindai yang ha lus da n besar corak bunganya: mali berkapan 
cindai, pribahasa mati dengan nama yang baik (d ipuji, dihonnati, dan 
lain-lain). 

, ajak "Tinggallah'' terscbut sangat kuat bcrakar dari filsafat hidup 
orang Me layu. Bahwa orang Melayu diwajibkan untuk menuntut ilmu 
dari buaian hingga ke liang lahat. Begiru pula menuntut ilmu itu sampai 
kc mana pun (tem1asuk ncgcri China menurut hadits). tidak mesti ke 
tcmpat-tempat yang dekat saja. lni pula yang di lakukan scorang Amir 
Han1Zah, dirinya bertekad untuk men untut ilmu budaya sampai di pulau 
.l awn (clengan konsentrasi di Surakarta dan Batavia). 

SA.S Subuh 

s . s~ 

Kalau-~!cedenfJarawt-abttlv 
Semu.cv ;epv .J-U+'Vyv ;elc:.alv 
B~;eor-~t-ert'awcvt-er~ 
'B~~t-arcvber~caha;ycv 
T efJClfJCValcw ter;ent-~ t:iudutb 
Tenie-Plffar iramcvp~.JCylCV 

NaiJ::-,gembircv meref1Ul#lfj' r01ncv 
T erU/taC' paryv tlu,..lcWt::u,.. d.Wnu.K.cv 
Sderdcv t-eralpcv 
M~~~;et-aw 
Mereda!cawdaralvdebur ~~ 
Mery~lcelop~mat-cvt-erbuK.cv 
Terbarinfr~t:u;;u;U;vber~ 

Tertutup mat-alcw berat-;emaav 
Terbulccvlayar ~an.gaw 
Ter~hartJc,u,~kelanv 
Tet-apv !tar~ JtartJc,u,/cecib 
Ti.adcvterlay~dt/cull~~ 
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Saj ak "S ubuh" sepett i tertulis di a tas ditulis dala m satu kesatuan, 
ya itu tidak dike lo mpokkan kepada bait demi bait. Secara keselu ruhan 
sajak ini terdiri dari 19 baris. Jumlah kala-kata yang diguna kannya adalah 
sebanyak 72 . yang te rdiri da ri kala dasar. kata berimbuhan. kata kcrja , 
kata depan, dan la in-lainnya . Sajak ini 1idak terlalu menekankan kepada 
penggunaa n rima secat·a ketat, artinya s i penyair bebas me nentukan rima 
setiap uj ung baris, na mun masih terasa unsur rima tersebut. Da la m saru 
baris terdapat dua sampai lima kata . Namun sebagaimana lazimnya puisi 
tradisi Melayu, da la m satu baris me nggunakan empat kata. lnilah ya ng 
menjadi c iri khas sajak ini, ya itu sebahagian besar barisnya menggunaka n 
empat kata. 

Secara semi otik, sajak ini me ngga mbarkan waktu subuh. yang 
mewaj ibkan se1iap muslim untuk menuna ika n sha lat subuh. sebaga i a la h 
satu sha lat waj ib lima ka li semalam. Kcadaan subuh ini d igambarkan 
dengan amal puilos oleh sang penya ir. Ia mendahulukan buny i 1abuh a1au 
bedug untuk segera azan dan mema ngg il sel iap muslim untuk sha lat. Saat 
subuh itu pun bu la n seorang tertawa tcrang, maknanya bulan sedang 
bers inar de nga n tcra ng menyinari alam dcngan ca haya pantulannya dari 
mata hari. Di s is i la in, bintang-b intang juga bettaburan di angkasa raya. di 
saat subuh tersebut. Dengan suasana pu iti s d igamba rkan penyair bintang 
bak mutiara itu bermain dengan cahaya kelap-kelipnya. Bula n dan 
bintang j uga da la m peradaban Is lam sela lu menjadi simbol atau lam bang. 
Bulan dan bintang adalah ide ntik dengan Is la m dan keis la man. sebagai 
satu-satunya aga ma yang diabsahkan A llah sebagai agarna yang 
pan puma. 

K e mudian selepas me ndengar azan subuh nan indah, sang pcnyair 
sebagai seora ng muslim terjaga dudu k. /\zan te rsebut mem enuhi ang kasa 
raya (merernang roma), sebagi tanda (panji ) untuk segera me nyemba h 
A llah . Na mun seketika ma nusia terl upa akan hakikat perintah T uhan in i, 
kare na tipu daya da n rayuan setan agar 1ida k usah melaksanaka n sha lat 
itu. Tadinya suda h terbangun, malah mala lerkatup kembali, te rt idur dan 
t iada berdaya . 
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Na mun demikian, hati kecil tetap meronta me lawan bujukan setan, 
agar segera menunaikan sha lat. Hati kecil tidak ikut terl ayang di a lam 
dendang yang dilantunkan setan. Hati kecil menang is, ka lau sang penyair 
tidak melakukan shalat subuh. 

Saj ak ini menggunakan satu diksi yang arkaik, yaitu kata ~ 
Dalam bahasa Melayu yang dimasud dengan ulik adalah mengobati, 
umumnya 101 dilakukan untuk mengobati penyakit akibat 
ket idakseimbangan spiritua l, atau gangguan makhluk gaib. Contohnya 
ada lah ritua l ulik mayang dan gubang dalam perobatan M elayu 
tradis ional. 

Saj ak ini sebenamya berakar dari ajaran Islam, yaitu pada ketika 
seseorang akan melaksanakan shalat subuh, maka godaan dari setan 
begi tu berat. Walaupun dalam rangkaian shalat lima waktu shalat subuh 
ini memiliki rakaat yang paling kecil yaitu dua rakaat saja. namun 
mengerjakannya agak sul it. karena waktu itu manusia umumnya masib 
tcrtidur dari tidur malamnya. Para setan pun mencoba sekuat tenaga agar 
setiap mus lim yang diwajibkan shalat ke atasnya, agar tidur kcmbali tidak 
usah melaksanakan shalat. 

5.4.6 lnsyaf 

6 . In4;Yar 

S~kupinrcv~kauberv 
S~kut-af'lj/tv~kaw;ahuti/ 
13uLalalv~t'erdirv ;endU-v 
Pe-nunau-1/~ me+nimpiw.farv 
Mcyw I'1Ull'ldur ~ bert:iaj;cv 
Sempubunu/~raycv 

Rtt#ttulvdp@~cua.ca

Kureka-[Jemln:rcvdV lap~dat:l<;v 
13uftvtuW~ l:.eUv 
T~akv~dewala

T~~dV.falcvwb-un-t:u-
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T erreba:Y puftl.!Y ;ut-ercv JemfJarl.a/ 
13~ benar ;alalvarah ku/ 
lfampir~tumpalvber~ 
f{ ampir tl!-rtz,fLup pi+'!Lw redW 
Ciapurcv raMicvja.larvber'Cet?Uv 
I n4;Ya;: dirikvdercv durha/c.a.; 
CiUfjUI" ( .. J 

Sajak " insya r· ini juga tidak menggunakan bait, kesemua la ri knya 
di satukan saj a da lam sebuah kesatuan ya ng terintegrasi dan kemas. 
Secara struktural, sajak ini terdiri dari 18 baris, Namun wa laupun 
mayoritasnya setiap bari s meoggunakan empat kata, ada juga baris yang 
menggunakan dua dan enam kata. Satu kata dalam satu bari s di baris 
terakhir yaitu kata ~adalah menegaskan dan menjadi klimaks ajak 
ini. Sajak ini menggunakan kata sebanyak 77 buah, berupa kata da ar. 
kata berimbuhan, kata benda, kata ketja, ka ta sifat, kata depan. dan lain
lainnya. 

Sajak ini juga menggunakao beberapa d iksi yang dapat digolongkan 
arkaik, di antaranya adalah: ripuk, sempana, dan dewala. Da lam bahasa 
Melayu yang dimaksud rip~ adalah remuk, hancur, dan pecah. Di s isi 
lain, yang dimaksud dengan le4n/JelAUU ada lah nama sejenis kapal untuk 
bertamasya dan bcrscnang-senang. Kata dewala-pula merujuk kcpada 
penger1ian kcris lekuk tujuh. Kemudian kata dewab bem1akna dinding 
arau tembok kdiling kota. Begitu juga tembok raksa a di t\egeri 
Tiongkok. 

Secara semiotik, sajak '·Insyaf' ini memang secara ekspli sir 
menggambarkan keadaan seseorang yang insyaf dari segala kesalahan
kesalahannya sebagai manusia. Ada penycsa lan, keharuan, ketidakpastian 
akabibat kesa lahan, dan lain- lainnya. Me la lui komunikasi verba lnya, 
yaitu pinta dan tanya tiada direspons o leh yang dimintanya. Demi kian 
pula kebenaran yang diinginkan agar dapat menuntunnya pun tidak 
merespon j uga. Sebagai orang yang "bersalah" apa pun yang dibuatnya 
baik maju maupun mundur tiada daya. Walau bumi ini luas karena 
kesalaban yang te lah diperbuat dan ingi n merajut kebenaran. maka 
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seakan-akan bumi menj ad i sempit. Yang cukup menj adi asanya adalah 
direkanya kebenaran di dalam dada, yaitu maksudnya di dalam hatinya. 
Sang penyair pun tertahan di depan dewala (keris Melay u berlekuk 
tujuh). Dewala mt secara serniotik adalah simbo l kebenaran, 
kegagahberanian, kewiraan, perjuangan, martabat, dan la in-la innya. Ia 
tertegun di jalan yang buntu. Sutera sempana sebagai simbol pelayaran 
dalam mengharungi kehidupan telah terputus sudah. Begitu besarnya 
kesalahan yang telah ia perbuat selama ini . Tidak ada lagi kasih sayang 
dan pintu maaf dari orang yang semestinya memberi maaf. Namun diri 
penyair telah insyaf akan segala kesalahannya, yang akhirnya membuat 
dirinya didera o leh durhaka (kesalahan-kesalahan) yang te lah dibuatnya. 
Sajak ini ditutup dengan klimaks kata gugur, yang menyiratkan penyair 
menyudahi segala kesalahannya, walau respons sekeliling tidak baik 
terhadap dirinya, namun ia teguh memegang kebenaran yang dipancarkan 
dari hatinya . 

5.4.7 Ibuku Dehulu 

£bu.l::.t,vt:leftuU,v marall/ p~ 
D~t:cvr~berl::.ati:v 

AkupUI'I/ ZaUv mera.J"~paw 
Tiacla-perduW apcv t"~'"ad? 
Maa:wrycvt-erU<Y~c:v.Y~ 
Wa.laq;Uf'l/ bibirl'lj/CV tta.da-berger® 
Mu.~can:Ycv ~~ ;eda.,w 
/{ at"'fA'l:YCV pedt:lv karen.cv laku.kv 
TerU<Yakv ber~ Jz.atv 
MenurutkawJet-CU!/~balcuv 
J uran,;r~ t"&pan.dan[rdUnulu:v 
K~_;Ufjarbiar cedercv 
Banrflc-U ilnvdip~cvaluv 
lJir~cv ;egercv t:it:kucupl'lj/cv ;ert;-cv 
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D~berapvpancararvner·ah:v 
Sffia.J:., ~~cv tururv lee-.kalbt,v 
D~~· 
I~ bap~~( . .} 

Sajak " lbuku Dehulu" ini tidak ditulis dengan menge lompokkan pada bai t 
demi bait. Kesemua bari s disatukan dalam sebuah k arya yang te rintegrasi. 
Sajak ini terdiri dari 18 baris, yang di susun secara estetik dengan kata
kata pilihan. Seluruhnya menggunakan 75 buah kata, dan termasuk pui si 
Amir Han12ah yang menggunakan kata yang relatif sedikit ("sajak 
pendek"). Agar suasana ke indahan itu muncu l, si penyair menuliskan kata 
dahulu dengan dehulu (yang merupakan dialek dan sosiolek Melayu 
Sumatera Timur). 

Secara semiotik. si penyair mengemukakan bahwa dirinya adalah 
man us ia berdosa yang indeksnya adalah [)~ berapi/ pancararv 
nerai<.£:v. Respons utama dari dosa-dosa yang dibuatnya ini adalah 
ibundanya marah kepada sang penyair. Kemarahan itu dalam bentuk 
diam, tidak merepet sebagaimana laz imnya ibu-ibu pada umumn ya. 
Ibunda yang demikian ini adalah ibunda yang menghayati nilai-ni la i 
religi, mengajari anak me nuju jalan Tuhan tidak harus sela lu dengan 
ungkapan verbal , tetapi kadangkala lebih efektif melalui tindak 
nonverbal, seperti diam. melirik s inis, me ra h muka, dan seterusnya. 
Seoang anak yang berjiwa halus pastilah memaham i tunjuk ajar yang 
sedemikian rupa. 

Atas kemarahan ibunya melalui diam itu, ditambah juga matanya 
yang tents mengawasi. sckali lagi bibirnya tidak bergerak (sebagai indeks 
dari diam), mukanya masam, hatinya pedih, sang penyair akhimya 
me rajuk, berkesal hati , me nu rutkan aj akan seta n, menyongsong jurang 
celaka, menuntunnya cedera. Namun masih dengan komunikasi 
nonverbal yaitu berupa prilaku saja, sang ibu memegang sang penyair, 
bangkit, dipengang ana knya tersebut, dirangkumnya, dan dikucupnya 
serta. Kata kM.cup di s ini bennakna luas, kata ini adalah indeks dari 
menasihati anak melalui kasih sayaog, hubungan batin. perilaku yang 
dicontohkan, dan lain-l ainnya. Yang jelas ibu ingin anaknya tidak celaka 
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hidup di dunia dan akhirat karena meng ikuti buj ukan setan. Ak hirnya 
sang anak pun menyadari kesalahannya, dengan berkaca me la lui 
kalbunya. 

Sajak ini, menggambarkan betapa kas ih ibu adalah sepanjang masa, 
tiada pernah habisnya. Bahkan dalam aja ran Is la m pun kedudukan ibu 
amatlah ditinggikan, iapa yang mesti d ihorn1ati paling dahu lu di dunia 
ini. t iga ka li M uhammad menyebut ibu, baru kal i yang keempat 
menyebut ayah. Sela in itu dalam hadits Rasulullah juga dije laskan 
tentang surga itu ada lah di bawah te lapak kak i ibu. Jadi s iapapun 
orangnya, baik ia ibu, bapa, kekas ih, dan semua nya hormatilah nasihat 
ibu, agar selamat di dunia dan a khirat. Budaya Melayu juga 
menggari skan. bahwa dalam nenari k garis keturunan (zuriat) hendaklah 
pihak ayah dan ibu ditarik secara bersamaan. Budaya Melayu menganut 
garis ketunman parenta l atau bilatera l, yaitu menarik garis keturunan dari 
dua pihak sekali gus, ya itu ayah dan ibu . Jnilah kira-kira nilai yang coba 
dikomunikasikan sang penyair melalui sajak ini . Da lam konteks Amir 
HanlZah. sebagai sebuah keluarga besar. ia sangatlah menghormta i 
ibundanya dengan segala nasehatnya. lbu beliau yaitu Tengku Mahj iwa 
sangat menyayangi anak-anaknya tennasuk Amir Hamzah. Apa yang 
dilakukan dan dic ita-c ita kannya juga merupakan cerm inan kasih seorang 
ibu kepada Amir Ha mzah. 

5.4.8 Hanya Satu 

Tunbu.b rtiae dalanv k.all.nU1-'Ui/ 
Terbawluyan; t~ba:dcu/ 
Teren.da!n-karanv 
RtmLulvripuh C~vrcunpab 

M~ked?UnL-CUl.f?p~ 
LrM,.vter~.Jatulvduduh 
Air n.at:/vceeap certl¥ 
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Ter~riulvr~Wr~ 

Vczla,nvf}efjap gempucvfJUrulv 
KilawlcilaL me+nbelalvgelap 
L~apvmety~~ 

TerapUI1ff' 11.aih_;Unff'bertu~ 
Tempat"bert-edulvNulv~ 

8~ lepar lelanfr lapCl+'lfl' 
Vi/~~ ;warcv~O;ICV 

Ber~anv;empt/l#tevdt/f~~ 
Vuriatjelucv b-apak.hv IbrafLU.?.v 
KeturUf/ta+'l/ ~du.cvcalta;ycv 
Pancarawput-ercvber~~-

K!Au/J:amvberrt.l:at/p~ 
Vt/an.tlzrcv~ ~ mut"t-arcv 
JaultarvahlVlalat/~ 
Leng:alv~ meleM!at"abad: 

Adulv~ih/cw 
Padak.t.v ,Jef1U(.evttadcvber~ 
Mera,scvcii):.cuvdeJ:at-rapat" 
Serupcv Mu.Jcvd.Vpunca):, T ur~ 

Sajak ··Hanya Satu .. ini. menurut penul is merupakan salah salll sajak 
ya ng didasari o leh ide- ide sufi berupa menyatunya manus ia dengan 
Tuhan (yang dalam sajak ini di scbut sebagai kekasih). Sajak ini j uga 
mengingatkan kita kepada sajak-saj ak Rabiatul Adawiyah da lam konteks 
. uti di Dunia Islam. 
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Sccm·a struktural. sajak ··Hanya atu .. ini disu un oleh tujuh bai t, 
yang dianlarai dengan tanda *** yaitu maksudnya 4 + 3 bait, yang saling 
menyatu. Empat bait pertama adalah mcnggambarkan banjir bcsar pada 
masa abi uh. karena dosa-dosa manu ia. Tiga bari bcrikutnya 
mdukiskan tcntang umat manusia kcturunan Ibrahim Alaihissalam. yang 
rerdiri putra bcrlainan bunda. Larik ini mt!rupakan indeks dari Ismail dan 
kerurunannya di saru sisi dan I hak di atu . i i lagi . 

. ajak ini disusun oleh sej umlah 2, bari . dengan menggunakan 1 ~ 1 
kata. bc rupa diksi yang sarat dcngan makna-makna konotarir dan makna 
tcrsamar. Wa laupun sajak ini tidak lagi bcgitu ketat tcrikat olch norma 
sya ir atau pantun. yaitu persajakan (rima). namun tidap barisnya juga 
masih mcnyimpan unsur pantun, ya itu disusun terutama olch cmpat kata, 
walau bisa kbih dan juga kurang. 

Satu hal yang menjadi khas sajak ini adalah penggunaan diksi yang 
la7im digunakan dalam baha a Pc i ir dan Minangkabau yaitu kata 
rampak Dalam bahasa Minangkabaukata ram.pal& ini bermakna jatuh 
rebah. rcbah. runtuh. tumbang (kan:-na dilanggar): atau juga dapar 
bermakna rcbah: ;er·cunpal& serentak. ber ·ama-sama. scrempak: Betul. 
kata mcrcka ;ercunpak· nwrcun.pal& melanda. melanggar (hingga 
roboh. jatuh. dan lainnya). atau juga mcnyerang. lni sangatlah mungkin 
dipilih okh Amir llamzah, karena di umatera Timur pun mcmang 
banyak kcturunan Minangkabau. Apalagi suku Pcsisir mcm ili ki 
kesamaa n bcsar dengan suku Melayu Sumatera Timur, bahkan dalam 
konscp budaya Mclayu mercka inipun dikatcgorikan scbaga i suku 
Mela) u pula. Contoh sastrawan Melayu tcrnarna dari suku Pcsisir adalah 
llam7ah Fansuri yang mengabdi untuk ral-.yat di masa Kesultanan Aceh. 
Bolch jadi 1\mir Hamzah mcngambi l dik si ini dari karya-karya ll am7ah 
Fansuri. 

Selanjutnya kata arkaik yang digunakan dalam ajak ini adalah 
t-erban. J\ r1i dari kata ini adalah: I. nmtuh (rumah. tanah , dan 
sebagainua), roboh: hampir semua pcrmatang ter~: 2. rusak binasa. 
musnah sama sekali ; tlw"~bumi tcmpat bcrpijak. mcrupakan pribahasa 
yang artinya adalah putus harapan karcna hi lang tempal bcrgantung. 
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Scterusnya kata dari bahasa Melayu yang digunakan 1\mir Hamzah 
da lam sajak ini adalah t-~Kata bcratiksasinya yailu IIWI'lffU41f!lcav 

artinya membuka sesualu s impulan tal i, ikatan dan lain-lain. Art i lainnya 
adalahmengorak, misalnya dalam kalimat Ia mencoha ~~~ 
ikotw1 itu terapi tidak berlwsil; 2 menanggalkan atau membuka (pakaian 
dan scjenisnya): 3 membongkar atau merombak (rumah dan lainnya). 4 
membatalkan perjanjian dan lain-lain: memansuhkan (membatalkan). 
Pada kata bcrafiksasi ~n~ telah dapat dibuka atau diuraikan. 
pengt~erbuatan atau hal 1ne~ 

Kata arkaik lainnya dalam sajak ini adalah VU41ff-k~u~ maknanya 
ombak besar yang bisa memusnahkan pohon dan mmah di pinggir pantai. 
Kcmungkinanjuga ombak dari peristiwa tsunami. 

Secara semiosis, sajak ini dimulakan dengan cUnb-ub 1'tiae ~ 

kall.numu Kemungkinan bcsar kata ganti mu di sini ada lah indeks 
mcnuju kepada Tuhan. yang maknanya Tuhan adalah Maha 
Bcrkchendak. Ia dalam hal ini berniat membuat bumi banjir. karena mau 
mcnghukum manusia-manu ia yang ingkar. Dalam kitab suci kejadian itu 
bcrlaku di zaman Nabi Nuh, yang membuat peralw agar orang yang 
bcriman dapat selamat dari azab Allah. Larik ini mengingatkan kepada 
kita bai1Wa puisi ini adalah puisi sufi stik. Sang pcnyair tclah mencapai 
derajatnya engkau adalah ak u, dan aku adalah engkau. sehi ngga Allah 
discbut dengan kata ganti nut.--saja. Semua yang ada di dunia saat itu 
dihancurkan Allah, karena dosa-dosa manusia. Saat itu karamlah bumi ini 
selama beberapa masa. Keadaan ini dengan estetis digambarkan oleh 
pcnyair. Selanjutnya manusia keci l ya im indeks dari manusia ombong 
dan angkuh kepada Tuhan. lari sekuat tenaga tetapi akhirnya jamh 
tcrduduk. Banjir tems melanda, sampai be1jamhan pohon-pohon ma.Saat 
itu bumi gelap. guruh pun ber ahutan. sekali-seka la lidah api menjulang 
ti nggi. Dala#v ~ ~ucv guruh/Kilaw lcilat" !1'tel~ 
f!dap/Lidalv apv 1'1'te0'~ ~v. Dilanjutkan dengan larik
la rik:M~ K.eca Unt"a+'lff' puka.nf!/Larv t"erb-anfr .1'atulv 
duduk/A ir ~ cet-ap mru#Twn!J.anrr bunfl/car po-kolv- purbtM 
Diteruskan dengan: Teria):.; riulv redtuJ-v mrbelam/Dalar;v ~ 
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gempucv fJUI""ult/Kilau- kilat:- membelalv gelap' Lidalv apv 

~"~~ 
Namun demikian sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa dan Pengas ih 

lagi Penyayang, Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman melalui 
perai1U abi Nuh. Begitu juga berbagai fa una dan fl ora diselamatkan 
serta. Keadaan ini dengan puitis digambarkan oleh Amir Harnzah sebagai 
berikut. Perahu besar Nuh tempat menyelematkan diri manusia beriman, 
sekali gus tempat berteduh Nabi Nuh sang kekasih Allah, dalam lari k 
sebagaimana manusia sufi menyebutnya dengan kata ganti J1UA< Di 
perahu besar Nuh ini, hati terasa lapang, di tengah huj an badai dan banjir 
bandang, perahu inilah terwujud kesentosaan . Lihat untaian puitis berikut 
1111: Terap~ ~ jUI11J" bertudu-"lfl/Tempar bert"edulv N~ 
kek.Mihmu/Bebar lepcvy lelanfr lapang/Vv ~ ~~ 
;warcv ;ent"0;1CV 

ltu merupakan cerita atau epi sode pertama dalam puisi ini. Yang 
merupakan kisah Nabi Nuh dan manusia beriman yang diselamatkan 
Tuhan. 

Berikutnya adalah episode kedua, yang dimulai dengan deskripsi 
esteti s tentang manusia ya ng hidup di dunia ini , melalui lari k: 
BerJema:Ya#t/ ; emptM'I.CV di/je~nalcv ~ Manusia di dunia ini 
pada dasarnya adal ah keturunan abi Ibrahim, yang menjadi rujukan 
utama bagi tiga agama samawi yaitu Yahudi, Kristen. dan Islam. 
Agaknya karena pendidikan Amir Hamzah pernah sckolah di Christelijk 
School menjangan yaitu sekolah Katolik, pada larik tersebut 
digunakannya kata gembalcv yang merupakan simbol dari manusia. 
Dalam ajaran Kristen selalu digunakan kata domba ini. Di antaranya 
adalah siarkanlah Kerajaan All ah kepada domba-domba tersesat. Ini juga 
merupakan keeksotikan terscndiri puisi ini . 

Kita semua adalah satu keturunan, dapat di lihat pada larik Dur~ 
j~bap~I/nrahiAnt Semua mereka ini adalah satu keturunan baik 
dari pihak Ismail melalui emaknya yaitu istri Ibrahim. yang bernama Siri 
Hajar- maupun dari pihak Ishak, yaitu istri Ibrahim lainnya yang 
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bernama Sara h. lni digambarkan dalam baris sajak: KeturU+'tal1/inl:"cwv 

ciutv~aJ Pancarcwvpueer~ber~bunda,. 

Faktor sejarah dan zuriat (keturunan) Ibrahim ini, tidak pernah 
dijadikan landasan untuk saling mengasihi dan menyayangi sebagai 
saudara. Kini manusia yang satu keturunan itu bcrtikai bahkan berperang. 
meniadakan di anta ranya. Sang penyair ri sau de ngan perselisihan abadi 
sepanjang zaman ini. Ia bertanya mana yang mutiara antara keturunan 
Ismai l atau keturunan Ishak. Perselis ihan ini terjad i selama berabad
abad. 

Pada bait terakhir kegelisahan penyair, dijawab mclalui 
perenungannya. Bahwa sang penyair tidak pedul i dengan pertikaian abadi 
antara dua saudara tersebut. Yang penting penyair merasa dekat dengan 
dikau (indeks dari A llah), ibarat sungai Mus i berada di puncak Tursina. 
Musi adalab s imbol dari wilayah N usan tara (berada di Palembang dan 
sekitamya) dan pu ncak Tursina, adalah tempat diturunkannya wahyu
wahyu A llah , terutama di masa kepemimpinan Nabi Musa. lni dc ngan 
je las tergambar da lam larik-larik berikut. Ki+u/ lcatnV bert"d:at/ 
p~Vv anrar~ ~ tnana/ ~uxra/.f'au.ltarv ahW lalaV 
1ne-nilai/Le+1f~Cl}v ~ melewat' abad.Dilanjutkana ke bai t 
berikut.Adu/v ~p~ Je#UU:V 1:'~ Oerffu.na/Uercv.J~ 
~dekae rapat'/Serup~Mfk.ft/dvp~ Tur;?i"UM 

Apa yang digambarkan dalam sajak ini jelas mengacu kepada 
peristiwa religi dan kemanusiaan dalam budaya manusia. sebaga imana 
yang dilukiskan di dalam Al-Qur' an khususnya peristiwa a ir bah dan 
perabu Nabi N uh serta Ibrahim dan pertentangan keturunannya. Lihat 
ayat-ayat Qur' an berkiut ini . 

(a) Surat N uh ayat I 
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Aninya: Sesungguhnya Kami telah mengutus uh kcpada kaumnya (dcngan 
mcmcrintahkan): "Bcrilah kaummu peringatan scbelum datang kcpadanya 
azab yang pcdih" 

(b) Surat Nuh Nuh ayat 7 

Aninya: Dan scsungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) 
agar Engkau mengampuni mereka. mereka memasukkan anak jari mereka kc 
dalam telinganya dan mcnurupkan bajunya (kcmukanya) dan mereka tctap 
(mcngingkari) dan mcnyombongkan diri dengan sangal. 

(c) Surat uh ayat 25 
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Artinya: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. mcrcka ditenggelamkan 
lalu dimasukkan ke neraka. maka mereka tidak mendapat pcnolong-penolong 
bagi mereka selain dari Allah 

(d) Surat Nuh ayat 40 

Artinya: Hingga apabila pcrin tah Kami datang dan dapur telah memancarkan 
air, Kami berfi nnan: "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing 
b ina tang sepasang (jantan dan betina) , dan keluargamu kecuali orang yang 
tclah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang 
beriman." Dan tidak bcriman bcrsama dengan Nuh itu kecuali sedikit. 
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(e) urat Ibrahim ayat 39 

>.-1 "" ;,I' , _~ .-~ 

:~~}~~ ~ .r ---<J ~ .rJ ~ j ~.LJ I <--U ~~I 

Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah mcnganugcrahkan kepadaJ...'lJ di hari 
tua (ku) Ismai l dan lshaq. Scsungguhnya Tuhanku. hcnar-benar Maba 
1\ lcndengar (memperkenankan) doa. 

(I) Ali lmran ayat 84 

t\rtinya: Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang 
diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kcpada Ibrahim. Ismail, lshaq, 
Ya'qub. dan anak-anaknya. dan apa yang diberikan kcpada Musa. lsa dan para 
nahi dari Tuhan mereka. Knm i tidak membeda-hcdakanscornngpun di antara 
mcrcka dan hanya kepada- yalah kami menyerahkan diri . 

Apa yang diekspresikan Amir Hamzaah da lam sajak " Hanya Satu" di atas 
juga sebagai bahagian dari gagasan dan aplikasi da lam sufi di Alam 
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Melayu, da lam hal ini di Tanah Langkat. Dalam suJi manusia dipandang 
satu, perbedaan adalah anugerah byang tidak perlu harus menyebabkan 
pertikaian. Dalam tradisi sufi sikap scpet1i ini disebut dengan tasamuh, 
yaitu sifat dan sikap tenggang rasa atau sa ling menghargai antar sesama 
manus ia. Demik ian pula pentingnya mcnjaga persatuan dan kesatuan yang 
dalam sufi discbut dengan ahadiah. Jacli menurut penul is ajak ini 
mencerminkan nilai-nilai Islam dan sekaligus su fi sme dalam Islam. 

5.4.9 Permainanmu 

9.Per~ 

Kau.k.era:Jkaw /calln,Wl::JI~M 
'Ba..g.at/ batw me~~ benar 
T~An.but c-~bert-o·rz.gku w-'"at" 

DU/M-y""anfj' pengacar~Mpet"alvpa:J~ 

DilzadapCfA-14n,U/ lawanmlk 
T~~M~ me!-'"up~Mular 
T~~Mpur~ purt.lvpen;yakU 
Kekaj/aannuv Yljlat"tz> cerlihat" tl!.-ranf}' 

K~vdU'~~MCeri11Y 
T~11 capv cer;ernbt,Wl::Jiv 
M~bagvp~ 
Kali.t-w raav rat-rapat-

Kaupulcul/ nyardew~M 
Semb-U.arv~ melecut-d.ad.a
Pu£era-,1Utlt:v pegantvdirv 
Perf!VIceml~ke-~adt/ 

'Bert'any~Makw~ 

Pennainarv~pennainkaw 
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K~kaupaparkaw 

Kau4<Mnpailcaw~lt/JaW 

8agaima4'10/ahv~ 

Kaulip~Arlipatkaw 
Kaulcelamr~ 

Kal!J-wraavdalanv~ 

Kauhamparkaw b-adarv
Ditubir bibirpanrav pennai/ 
'Rcy~M 'R~pen.aka-dul]~ 

Jadi/t-~di/hari/ ~ 

B~ahv~ 
K~~Jaj/CW!fr 
'Raftv re:JI;Lv~ ;e-mpurl'ta/ 
K~~Jzatv 
Bag-av mli/ciht:mpub ,naw. 

Sajak " Permainanmu" di atas delapan bait yang sating terkait. 
Kedelapan bait ini disusun o leh 33 baris, ba it satu sa mpai tujuh masing
masing empat baris, dan bai t kedelapan, yang terakhir terdiri dari lima 
baris. Sajak ini. tidak begitu menekankan kepada persajakan da lam 
mengekspresikan latrik demi lariknya. Walau demikian, masih terdapat 
secara samar unsur persajakan tersebut. lni merupakan bentuk 
"pembebasan" dari norma yang biasa dilakukan dalam tradis i sastra 
Melayu. Sajak ini menggunakan 144 kata, ba ik kata dasar, kata 
berafiksasi, kata ulang, kata depan. kata benda, kata ke1j a, kata s ifa t, dan 
la in-lairmya. 

Sajak ini juga menggunakan kata-kata dalam bahasa Melayu Lama 
seperti : c-~ p~ tubir; dan penal:.at Yang dimaksud 
te langkai da lam bahasa Me layu ada lah: I . orang orang yang mcnjadi 
perantara clalam pesta perkaw inan (termasuk perundingan): dalam 
kalimat contohnya . Tiga hari kcmudian telangka i itu pun datanglah untuk 
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memi nang gad i itu: 2. orang tcngah. wasitah (dalam perdagangan. 
pcrundingan. dan lainnya). \\akil: orang tua tad ilah tclangkai penjualan 
kcrbau itu: menelangkai menanyakan (meminang, mclamar) gadis untuk 
sc eorang. 

Sclanjunya pa.t-8/'Vadalah surat kcrajaan yangg mcmbcri hak kepada 
orang (perusahaan) untuk mengc luarkan barang ci ptaa nnya send iri 
·clama beberapa tahun dengan cara mc larang orang lain menirunya. Kata 
tub-uarrinya adalah: I. tebing (j urang) yang curam. tcpi atau pinggir 
(gaung. ungai. dan lain nya) yang dalam: tubir lurah: tubur ungai: 2. tepi 
sc uaru: ia melctakkan punggungnya tli tubir ambin: tubir ban mobil: 3. 
tcmpat yang paling dalam (di laut ): -L Berdekatan dcngan tepi scsuatu 
yang dalam: duduk terlalu tubir kc pinggir jurang: 5. Kiasan yang 
bcrmakna de kat kcpada bahaya (maut). Kata penakaartinya ada lah 
scbagai. seolah-olah. seperti: manusia yang tak punya pcrgaulan sosial di 
dunia ini adalah penaka katak di ba,,·ah tempurung. 

Sccara scmiotik. :.ajak "Permainanmu" ini adalah mengungkapkan 
bctapa buruknya kekuasaan yang di gunakan oleh seorang penguasa untuk 
kcsombongan dirinya. Dimulai dengan Tuhan mengeraskan hati pengua a 
ini bagaikan batu membesi benar. ani nya sangat kcras untuk meneri ma 
hakekat kebenaran dari Tuhan. Penguasa ini pun clidukung oleh para 
pcndukung clan pcmbantunya yang diindekskan ckngan telang kai 
(pcrantara). Begitu juga dengan juru bicaranya yang diindckskan dengan 
pengacara. Penguasa ini juga memiliki tongkat seperti tongkatnya Firaun 
yang bi sa berubah mcnj ad i ular. Seakan-akan ia bcnar dcngan simbol 
putih, tetapi ' "kcbcnaran" yang palsu. Penguasa ini juga memiliki 
kckayaan. 

Kemudian denga n scgala kekuasaan terscbut di alahgunakan untuk 
mcni ndas kcbenaran yang di lambangkan dengan kekasihmu. Bisa jadi 
kckasihmu ini ada lah Tuhan . alim ulama. pujangga. dan para kelompok 
pembcla kebenaran lainnya. Sang pcnguasa mencoba menghamam 
kcbenaran ini mclalui orang-orangnya. tidak langsung. Begitu pula 
pcnguasa lain (yang disimbolkan denga n raja dewa. dalam ajaran Hindu 
disebut Dewata Raja) ia hancurkan. emua ini ada lah kehendak 
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kekasihk u (Tuhan). dengan emua takdirnya. dan si penya ir bi a belajar 
dari pennainan tersebut. amun bagaimana pcnyair dapat mcnimbang. 
masalah hati hanya Tuhan yang menentukan. Banyak pengau a di dunia 
yang scpct1i itu, sebagai contolmya Ramscs (Raja Mesir) du t:jana. Sulit 
mengajak pcnguasa sed em i k ian rupa kc ja lan kcbenaran . karen a hati telah 
dikunci mali oleh Tuhan. Dcmikian kira-kira tafsiran scmiotik terhadap 
sajak ini. 

5.4.10 Turun Kembali 

10. TurUI'I/ Kem.ba/V 

Kala/,valuv~~ 
Vaw~dalan'l/aluv 

Adakalvbeffi+w.J~CV 
AluvJza-mbcv~p~? 

Aluvdaw~vber~ 
E~ rcy'a; m.ahcv ra;:ycv 
Cahaj;cvftaluy~,~CU1ff' 
p~fr.o-n;r~~~ 

Vvbawalvt-~~~ 
Akwber~ mematvharv 
Pad?v~CU1ff'~vl~ 
Aluv nudipur merian[r haW 

Viftr~cah.a:Ycv~;-inarkarv 
Akw1nerta£.K,V~~aw 
Kecapvfi;r~ melena~ 
MenyenLulz,!Jalnbuiv~Jz.ar~ 
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Melambt;W cempalcvv ramal/ t-ertr;uvcv 
!fatvc:UWLiawv melamb~~ 
Be!palirlfl'akwt'ui"U#v~ 

Sajak "Turun Kembali" ini disusun oleh lima bait, yang terdiri dari 
21 baris. Adapun bait sat u sampai empat masing-masing terdiri dari 
empat baris. dan baris kelima memiliki lima baris, yang ini juga sebagai 
pertanda akhir untaian sajak tersebut. Masih menggunakan unsur puisi 
Melayu, yaitu dalam satu baris menggunakan rata-rata empat kata. Di lain 
sisi, kata-kata yang digunakan adalah sebanyak 81 kata, bait itu kata 
dasar, kata yang mengalami afiksasi , kata s ifat, kata depan, kata ke1ja, 
dan seterusnya. Diksi yang digunakan hampir sama saja dengan sajak
sajak Amir 1-l amzah pada umumnya. 

Secara semiotik, sajak "Tunm Kembali.. tnt sebenamya 
mengungkapkan berbagai pemikiran relig ius dalam konteks sufisme. 
Dalam larik-lari k: Kalat,vakwciala.41v~ 'Daw~dalam/ 

aku/Adak.alv ~ .;'adM1ya/A.!cvv harnlrcv ~v pen.gludw? 
mencerminkan konsep bcrsarunya antara salik (penghayat sufi) dengan 
Tuhan , yaitu engkau dalam aku dan engkau dalam aku. Tetjadinya 
penyatuan antara sang suti dengan A llah. amun yang menarik dalam 
sajak ini , sang penyair bel um sampai lag i ke maqam sebagirnana seorang 
mencapai derajat sufi yang tinggi. Sang penyair belum bisa manunggal 
dengan A llah, ia masih sekedar berderajat pelaksana syariat saja, belum 
sampai ke taraf tarikat, hakikat. makrifat. Larik aku hamba engkau 
penghulu dengan tanda tanya, menyiratkan aku adalah makhl uk ciptaan
Mu yang tidak setara, dan belum dapat menjadi satu kesatuan dengan
Mu. 

Dalam bait berikutnya juga masih menerangkan bagimana 
kedudukan Engkau ini sebagai Tuhan Alam Semesta: Akt-vda.f'l.;~ 
ber~ E~ rr;ya.; malz,cv rtlj/a/Caha:Ycv halur ~ 
~va#lff/Polwrvr~men.cu~c:Uf#Licv. Pada baid ini, sang 
penyair diuraikan sifat-s ifat Tuhan dengan gaya puitis, yai tu Aku ini 
hamba berl inan dengan Engkau sebagai T uhan. Engkau adalah Tuhan 
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yang maha segala-galanya. Engkau ya Tuhan dengan sega la cahaya-Mu 
menerangi alam semesta- Engkau juga pencipta bumi dengan segala 
is inya termasuk flora dan fauna. 

Da lam bait berikutnya, 'Dueran.gt/ caht:cj/a-~ ;i-narkan./ 
Akw ~ i~ ~an/ Kecapv fi;rdtvJt/ ~ 
ielinrfa/ MenyenLulv ~ ~ hat;-"~ sebenarnya adalah 
indeks dari sinar kebenaran Tuhan turunkan melalui wahyunya. Sang 
penyair mencoba mencari kebenaran tersebut dengan cara yang diajarkan 
Tuhan. Dalam proses pencarian kebcnaran itu, ada sesuatu yang 
didapatinya yaitu suara T uhan bagaikan kecapi dari surga (kecapi 
firdusi), yang menyentuh gerak-gerak kemanusiaan dan kebenaran dalam 
hati sang penyair. 

Pada bait terakhir, dengan larik-larik berikut: Terli:.hae k& 
bawahKCfA.'teia kemerlap/ Melcunbat/ ~aka- ramaV ter(;(;u(;a/ 
f{aev dun.Uuuv ~ ~ t3e~p~ a.k,v turuw 
k.emln::1../4 menyi ratkan bahwa setelah sang penyair menj a lankan proses 
pencarian kebenaran melalui jalan Tuhan. ia pun menyadari bahwa ia 
belum dapat masuk ke dalam Kau, dan Kau belum dapat masuk ke dalam 
ak u, namun sega la terang cahaya-Mu te lah menyinari diriku. Atas rahmat 
yang seperti itu, aku merasa bahwa diriku lebi h tepat berada di bumi saja 
yang di sana ku temui kandil kemerlap, ramai manusia sebagai bagian 
dari diriku. Wahai Tuhan selepas saja aku dapat sinar-Mu, aku akan 
mengabdikannya untuk sesama di dunia. Demikian kira-k ira tafsiran 
terhadap sajak ini. 

Yang pasti, walaupun seakan-akan sang penyair menolak dirinya 
sebagai seorang sufi, tetapi ia memahami bagaimana konsep dan hakikat 
sufi . Namun agak berbeda dengan bahasa sufi pada umumnya. di sini 
penyair menggunakan makna terbalik. Ia tidak manunggal dcngan Allah, 
tetapi kembali secara syariat saja Al lah dengan dirinya yang manusia 
adalah berbeda. Sang penyair juga bahagian dari bumi di mana ia 
berpijak. 
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5.4.11 Karena Kasihmu 

ll . Kar~~ 

Ka!"ef"LCl/~ 
E~cent;u};a.ww~v 
Selz.an/ lW;uv kaW kit-tM ber"t"e#Uv 

Aluv~rupa~'?Uv 
Kulebilw~ 

Sebelun-1/ cu.actV ,nenal,V .rut"ertM 

t3erulanfrulan.fr ku£,nt-a£r!A1rav 
Terur~urkura4tv-ra4akaw 

Sampav Jelcar~Znff'~t"ercapav 
!{ (44-l"aC ,rukmtM idalnt/lA1/ badarv 

Pt-yZluv di!:aw ~ta+'l/ kawt/ 
Dat"IZnff' turUf/1/ dart/d.atulu,v 
DU-f/U-1-1-fr ZU:lal!/~v Zet-al:/ca,w 
PiatwftrUI'la'~ff'Unbalcv 

Su-rvyt/ ;epvpift~ poy~Znff' 
Todalv meret"ah~darnbr::r):,u, 
Lcy;IZnff'~~~~ 
lfa~"ai1VfJ'U?Wf'"~~tMrebarz.a, 

If ar~ ftat;-'t-/uv 

!{at-"t-iuvJ~IZnff'~~ 
If at-"duv /::.e.ci,b ben:utka-rcy;tM 
!{ ilanfr itA/ .YtZnff' dailtat:Yz:y/A/. 
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Sajak " Karena Kasihmu" ini terdiri dari enam bait. Namu tidak 
sebagaimana umumnya sajak-sajak ciptaan Amir Hamzah, sajak ini 
da la m dua bait pertama terdiri dari tiga baris saja. Sajak ini pun tidak 
begitu ketat menggunakan persajakan di ak hi r-akhir setiap ba risnya. 
walau masih muncu l unsur persaj akan tersebut. Sajak ini terdi ri da ri 80 
kala, dengan berbagai ragamnya. Satu yang khas dalam sajak ini , 
perulangan kata lz.ae'u4vdimunculkan berka li-ka li yaitu sebanyak empat 
ka li , yaitu pada bait akhir. 

Secara semiotik, sajak ini juga merupakan bentuk komun ikasi sang 
penyair yang mengdukan nasibnya yang rna lang kepada Tuhan. Saj ak ini 
juga mengandung nil ai-nilai sufi , misalnya sang penyair menyebut Tuhan 
dengan sapaan akrab mu. yang merupakan indeks telah menyatu 
(manunggal) dirinya dengan Tuhan. 

Pada bait pe rtama sang penyair memuji Tuhan ada lah Maha 
Pe ngasih, kare na kas ihnya ini, maka Tuhan menurunkan syariat bagi 
sctiap manus ia muslim untuk melaksanakan shalat waj ib lima kal i sehari 
scma lam, melalui Nabi Muhammad. Pada ba it kedua dengan sangat pui t is 
sang penyair menyebutkan babwa dirinya melalui komunikasi sha lat 
tersebut mencoba memahami eksistensi A llah, dengan cara A!uv 
~ rupanut/ Kuleln:lu/ JekaW S~ cu.accv ~~ 

J-Uft,,..a: Yang dimaksud ku lebihi seka li , kemungkinan besar adalah 

keg iatan dan penghayatan zikir. Larik berikutnya sebelum cuaca me nali 
sutera, maksudnya adalah sang penyair mengikuti peri ntah Allah berupa 
sha lat, zikir, berdasarkan ruang dan waktunya, yaitu kegiatan ibadah 
ke pada A llah dan juga kepada semua ma kh luk di a lam ini. 

Mulai bait ketiga dan seterusnya, sang penyair mengadukan resah . 
gel isah. dan gundah-gulananya kepada T uhan. Keresahan penyair ini 
adalah tentang sampa i sekarang belum tcrcapai hasrat sukma idaman 
badan. Larik- larik ini kemungkinan besar ada lah indeks, bahwa s i penyair 
bc lum mendapatkan kekasih hatimnya untuk menyatu dalam biduk rumah 
tangga. 

Larik- larik berikutnya adalah menceritakan tentang bagaimana 
ajaran-ajaran budaya mengenai kasih sayang 1111 dalam kebudayaan 
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Melay u. Da lam larik-larik tersebut seorang Melayu adalah mengikuti 
ajaran nenek moyang (poyang)nya, santun dalam bicara, doa (pitunang) 
sela lu dipanjatkan kepada Tuhan. amun demikian. segala upaya hamba 
ini belum dikabulkan Tuhanyang terkespresi dalam Lcy;a.n.g-- lafftv 
f:ta.da,,~ !fanul'l/gemer~g.ent"et;Ye/.n::u1ar 

Sajak inj kemudian disudahi dengan gaya bahasa repetis i hat iku, 
yang merupakan pengungkapan tiada bahagia, berduka raya, ia 
kehilangan kekasih hat inya. ltulah kira-k ira makna yang hendak 
dikomunikasikan sang penyair melalui sajak ini . 

5.4. 12 Sebab Dikau 

12. Sebab-D~ 

K~lu:dup ;ebalr~ 

seg.aU;v~rnenf}o;y~lcep~ 

M~~dalanvhardvv 
Mewan.g-V .san/dalanv.J~ 

If idup .sepertv mimpv 
L~dVla;yar terkelar 
Ahv pemimpv laf!Vpe.narv 
Sedar .s-iu~nawbeYtulcar·tukar 

Mak.l;v 11'/.erUfJCl/ dVdaa;ur la;yar 
Wcy;a.n.g-- WaYfUl/ mency;a.n.g--Y~ 
Ka/ln,vr~turur~ 

OU?l/ ~e:Jarm.eM'"Cl/ 

Ahv~~~ 

p~~~t'~ 
Dvla;yar ~bertukar pandanfr 
!fanyw ~ .separytM1fj-~ 
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Ci~~dit:ulcarl'lj/tvp~ 
A kwe+1.fjk:uv d£,. Kat-a/::--~let-~ 
Akw~~~ 

Penyelanfr~~ai::--Ja:t~ 

Sajak "Sebab Dikau·' di atas dengan ekspli s it bertemakan tentang 
asamara sang penyair yang ditentukan o leh "sang dalang." Secara 
s truktura l sajak ini terdiri dari lima bait. Seliap bait terdiri dari empat 
baris. dcngan demikian jumlah baris keseluruhannya adalah 20. Sajak 
ini. walaupun tidak sepenuhnya menyandarkan karya berdasarkan 
persajakan secara ketat, sebagai mana pantun atau syair dalam sastra 
Mclayi, namun unsur persajakan itu masih digunakan. Selain itu baris
barisnya juga mengacu kepada struktur puis i Melayu tradis ional, yaitu 
setiap baris umumnya dibentuk o leh empal kala dengan suku kata yang 
jumlahnya elastis dan relatif. Sajak ini secara keseluruhan menggunakan 
scbanyak 82 kata. 

Secara semiotik sajak ··sebab Dikau" ini merujuk langsung kepada 
orang yang menyebabkan sang penyair hanya seperti sebuah boneka 
(wayang). Orang lersebut adalah salang di balik semua takdir dalam 
hidupnya. Sajak ini dimulai dengan larik-larik : K~hidup ;ebalr 
dikau/ Seg:akv kuntUI'I't/ ~a/::-- kepakl' Mrunbunga- ant'cv 
dalal1'1/ liat"u/;u/ Mewan;ft/ Jan/ dalal1'1/ .J~u Bait ini 
memcrikan dengan jelas tentang kasih dan asmara sang penyair akan 
hidup karena kekasi h hatinya yang dalam larik pertama ini diindekskan 
dengan kata dikau. Tiga larik berikutnya adalah lambang dari cinta yang 
suci bagaikan bunga. Kata-kata /cuntz,(41V ~~~ kepal::-- adalah 
simbol dari cinta scperti bunga. Begitu juga dcngan larik m£Ut1tM1ffi'Jart/ 

~./~ artinya cinla suci itu begitu dalam dalam diri sang 
penya tr. 

Bait kedua sajak ini, sang penyair menyadari bahwa dalam 
melakukan dan mengisi kehidupannya, termasuk takdirnya dalam asmara, 
sang penyair berada di antara mimpi dan nyata. Lihat larik-larik berikut: 
llidup ;eperrv mimpi/ L~ cl.t/ lcy;ar ~kelar/ Akw 
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pem.Unpv lagvpe-nari/ Sedaf,- .fit,unawbet,t:ukar-tu/car. Hid up yang 
dijalani olch sang penyair seperti mimpi , berbagai lakon atau adegan 
mesti dija lankan , seperti permainan d rama di atas pentas. Di s is i lain, 
sang penya ir adalah pemimpi dan penyany i, a rtinya duni a yang 
digelutinya penuh dengan ilusi dan ia juga seorang seniman. yang dalam 
hal ini ikonnya adalah pena ri . Dalam menlaksanakan kehidupannya 
antara m impi dan realita saling bertukar. 

Pada bait berikut, pemerian sang penyair lebih j e las lagi, bahwa ia 
hanya memainkan adegan yang te lah di reka. Lihat bar is-barinya: Mah:v 
merupcvdb dat:l::tr laj;ar/ Wa;yarlfl' war !'!.a/ I?'Zel1.a:Y~ rCl4a/ K alb-w 
rifuUv tuna-~/ Oucv J-ukm~A/ ~~~a: Setiap manusia, 
termasuk penyair menj alani lakon yang diberika n kepadanya. yaitu 
merupa di layar datar, begitu juga dengan pelakon-pelakon la in nya. 
Penjiwaan menjad i bahagian dari adegan ini, termasuk penj iwaan dalam 
memadu cinta sesua i skenario. 

Pada bait beriku tnya. penyair sebenamya mengisyaratkan bahwa 
hiddupnya bagaikan boneka yang diatur oleh sang dalang, atau da lam 
wayang Me layu lazim d isebut sehagai datuk mahasiku . Lihat lari k-larik 
ini: Aluv ~~bortelca/Pe+'lffh£bur ~ ~ 
t;-~ Vi/ laj;ar kernb~ bertukar pandanff/ ffanycv Jelafj-t4 

;epcuy'an.fr ~ Dalam bai t ini, penyair menyerap kosakata 
bahasa Jawa yaitu tembang, yang bermakna adalah nyany ian da lam 
budaya musi k Jawa dengan segala aturan puiti snya. Sebagai boneka atau 
wayang, penyair ada lah penghibur untuk sang dalang yang telah 
diaturnya lakonan, da lam hal ini indeksnya adalah tembang. Apa yang 
dilakonkan di atas pentas adalah menurut kehendak dalangnya, yang 
diindekskan dengan kata-kata ~Jepcuy'an.ff'~ 

Pada ba it terakhir semakin menegaskan bahwa sang penyair dan 
kekasih hati yang harus dipilihnya, walau kurang setuju, mau tidak mau 
harus dilakonkan . Lihat larik- lariknya: {jole/v ffiU~ ditul:.arnycv 
pula/ Aki,v ~v db K.ot-ah terleaU:/ Aki,v ~ ~ 
bortelca/ Pef1:;Yelan[r ~ ~ah Jqjah.Bait terakhir ini 
menegaskan bait-ba it sebelurnnya yang dalam me mainkan peranan, 
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semua sudah diatur oleh datuk mahasiku ini. Sang dalang dengan 
seenaknya merubah skenario. sementara wayang hanya lemah lunglai di 
atas kotak, semua wayang adalah boneka yang akan menjadi mainan 
scsuka hati sang dalang. Dalanglah yang mengarahkan segalanya. 

Sajak ini tampaknya sangat kuat mengekspresikan kegundahgu
lanaan Amir Hamzah dalam hidupnya. Sajak ini merupakan indeks dari 
hidupnya ketika, ia harus kehilangan Aja Bun untuk dinikahkan dengan 
abang kandungnya. Terutama ketika ia harus pulang ke Langkat menikahi 
putri Su ltan Langkat, dan Amir Hamzah harus .. meninggalkan·· 
kekasilmya llik Sundari di Solo. Amir Hamzah tidak dapat menolak 
kehendak politik Sultan Langkat yang bekerjasama dengan Belanda di 
sini, untuk menghentikan pergerakan kebangsaan Indonesia Amir 
Hamzah di Jawa. 

5.4.13 Doa 

13. [)oa; 

[)~ apakalv ~ p~ kit-a, 
~? 

tJ~ ;e,yev Jamar ;epoi; pada- ma;Ja/ purnamcv 
~~ 
;etlUalv~panarp~alvc-erih 
A!1.ffi-rv ~ ~ ~ I'IWI1jlty~ ~ 
melambunfr 
r~ ~at1fr pikir; membcut!Cl/ ~ J:e,. bawalv 
ku.rJiA;Juv. 
/{at"'~ Gurat1fr 11'le+'leril1u:v kac-cwu4 ~ ~ 
m.ema:/Cl4'1f}' ~a: 
Kal/n,thvter~~~ ~Jedap-~ 
I'IWI1jlir~ kelop~ 

At:lt.ik ~ iW haruluv denfJarv ~ penultv 
~ denfJarv ~CWU4 biar berJ-i,nar ~ Jenda; 
biarberbinar~r~w 
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Seacara struktural. sajak .. doa·· di atas dibangun tidak 
berdasarkan bait demi bait. tetapi disatukan saja. Selain itu. ci ri khas 
sajak ini. barisnya relatif panjang. tidak rata-rata empat kata. tetapi lcbih 
dari itu. fni ada lah salah satu sajak karya Amir Hamzah yang mem il iki 
bari s yang relati r panjang. Sajak ini terdiri dari enam bari s. menggunakan 
70 kata. 

Secara semiotik. sajak ini merupakan komuni kas i sang penyair 
dengan Tuhan. berupa doa aatau harapan. Unsur suti pun tetap muncul eli 
5 1111. Sang penyair menyebu t Tu han sebaga i kekasihku. yang 
merepresentasi kan kemanunggalan antara dirinya dcngan Tuhan. wala u 
bukan sebagaimana salik lain yang lebih tinggi derajatnya diabnd ing 
penya1r. 

Sajak ini dimulai dengan ketidakmampuan penya ir membandingkan 
··indahnya'· pertemuan beliau dengan Tuhan. Scga la keindahan yan!! 
te1jadi di alam ini juga tidak dapat menggambarkan pertemuan tersebut. 
Misalnya: Deng-arv ;ery""a- Jamar Jepoi; pa.dtv 11Ul-i1£V purn.am.a 
~ naik ~~ ~~ jJa+u/l1Y jJCljlah 
c-ert&Larik berikutnya, adalah menggambarkan angan kepada kekuasaan 
All ah. A 11.fliw ~ mengAernb(,i1Y ~ l~tf!/® badcu'!1 
me/.a,.nbu41iJ-r~ me.ncu1;Vat1.ff" p~ meml;-att'fl' aA'If/a!'l ke 
baw~ kur·,J-tA1uv. 

Kata kur·Jv dalam larik di atas adalah indeks tcrhadap kekuasaan 
Allah, sang kekasi h penyair. Kata tersebut <iengan scketika bagi <>ctinp 
orang Islam yang faham ajaran agamanya adalah langsung merujuk 
kepada ayat Kursi (Q.S. AI-Baqarah. ayat 255). seperti herikut. 

179 



.: ~... ., , ,. f , ~ , ; ,. ; 

~..;; ~ 'i~ ::~ ~ ~~0~ 'l:, 4ili. ..;:, ~~I~~ L; 
('A :" • "' lJo. ;!'.... ~ I 

~~~j I ~&6:?" _,_,~~ ·j_;j:;J ij-:;,:·~1 ~1 bj 

(~~i 

Art inya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah ) melainkan Dia 
Yang Hidup kekal lagi tcrus menerus mengurus (makhluk- ya); tidak 
mcnganmk dan tidak tidur. Kepunyaan- 1ya apa yang di lang it dan di bumi. 
Tiada yang dapat rnemberi syafa'at di s is i A llah tanpa izin-Nya? Al lah 
mcngetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan 
mereka tidak mengctahui apa-apa dari ilmu A llah mela inkan apa yang 
dikehendaki-Nya . Kursi A llah meliputi langit dan bumi . Dan A llah tidak 
rnerasa berat meme lihara keduanya. dan A llah Maha T inggi lagi Maha 
Bcsar. 

Kursi dalam ayat ini oleh sebagian mufassirin diart ikan dengan ilmu 
A llah dan ada pula yang mengartikan dengan kekuasaan-Nya. Dengan 
demikian, apa yang diekspresikan Amir Hamzah dalam sajak ini, yaitu 
menggunakan kata kursi, berarti A lah denga kekauasaanya yang tiada 
terbatas. 

Bari s seterusnya dalam sajak ini, menyiratkan bahwa sang penya ir 
hatinya menjadiu te rang selepas saja menerima kala dari kekasihnya. 
yang bermakna firman A ll ah. Oilukiskannnya dengan puitis bagi bintang 
memasang lilinya, dapat dimaknai bagaikan bintang-gemintang dengan 
cahaya kelap-kelipnya di langit. Dalam konteks peradaban Islam bintang 
bersama bulan biasanya dijadikan s imbol Islam. 
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Pada larik sc la njutnya, sang pe nya ir hatinya terbuka menunggu kas ih 
A lla h, dalam ha l ini segala ajaran-Nya mela lui wahyu -wahyu, bagaikan 
~ ;edap ,nafa~w menyirah kelopah1ya. Larik terakhir adalah 
menguatkan makna larik-larik sebe lumnya secara puitis. Sang pe nyair 
mengharap bimbingan A llah sela lu untuk menjad i insan kam il. Lihat 
selengkapnya larik terakhir ini : A~ ~ 14-t/harJuv~ 
/caCam'-4 p~ tiada);u, ~ r:aluy;~ biar berJ·inar 
~~~4 biarberbinar~rfA:YU/. 

5.4.1 4 Hanyut Aku 

f{~ut"~~! 
f{~ut"aluv 

lt lurl:.aw t'a~ t'olorl.fraluv. 
S~W!ytvJ~v! 
TiaclcvJuara-~ c-uuta-~~~ 
Tiaclcvair 1nenoiak-~ 
ValtafJaluv~~4 lzau.<i·l:.aw~4 nuc.tValuv~ 
c:liam#uv. 
LangU menyerkap, air berlepa:Y t'~ aJuv ~ 
Tenf!ue-lan'l/c:lalai?'l/ malanv. 
air diat'a:Y 11~kera.r. 
13umi/dt/ bawalv !nenolak-keat-a,r. 
Matv~ ~ 111.a!Vaku! 

Sajak ''Hanyut Aku" seperti tertulis di atas, tidak dikelompok
kelompokkan menurut bait sajak. Keseluruhannya disatukan saja dalam 
sebua h kesatuan isi yang terintegrasi. Sajak ini terdiri dari I I baris. 
Jumlah kata da la m setia[ bari s amat bervariasim ada yang hanya dua kata 
saj a, na mun ada yang relatif panjang yaitu delapan kata. Sajak ini juga 
tidak terlalu bersandar kepada rima, walaupun unsur itu masih ada. 
Secara keseluruhan saj ak ini me nggunakan 54 kata. Untuk me nambah 
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suasana ekspresi r pen yair menggunakan tiga tanda sent, yang 
mencerminkan suasana galau kepada kekasihnya. 

Secara semiotik sajak "Hanyut Aku" ini merupakan penjelasan 
la ngsung sang penyair kepada kekasihnya ia dalam keadaaan hanyut. 
Hanyut yang dimaksudka nnya bukanlah dala m pengertian sesungguhnya, 
yaitu hanyut di dalam arus sungai besar atau hany ut dibawa ombak 
la utan. Hanyut di sini adalah sang penyai r dicoba Tuhan sesuatu musibah 
dalam kehidupannya. f{~t-t.C ~ ~/ f{~vtt- aku/ 
lllur!caw~1U4 colortfraluv 

Pada larik berikutnya ia meminta tolong hanya kepada kekasihnya. 
Suny i di sek.i tar diri sang penyair. maknanya adalah semua orang di 
sekel i I ingnya tidak perdu! i, maka o leh karen a itu kekasihnya inilah 
tumpuan akhir ia meminta to long. Pettolongan dari kekas ih yang 
diharapkannya adalah kasih sayang dan bis ikan mesranya, bagaikan 
seteguk air melepas dahaga kasih sayang, buka n malah diam yang lebih 
memperparah derita penyair. S~irljltv ~/T~ ;uar·a
~ ~ ~ Jnen.di41f#nt"'t-ada- air m.erwlah Y!fJdalc( 
D~ ~ /l.au6/<.aw ~Ui1 matt/ a/uv ;~ 
diamnuv. 

Selanjutnya kembali lagi rintihan hati penya tr tentang 
kegundahgulanaan hidupnya bagaikan lang it menyerkap, te nggelam 
dalam malam (merupakan indeks dari gelap dan ke lamnya suasana 
kehidupan penyair), air di atas menindih keras, sedangkan bumi di bawah 
menolak ke atas, to longlah kekas ihku , aku ma u mati ini. LarLf]U 
Jnel'ljlef/Kafl, air berleptA4' ~ a1uv c~ r~ 
t:lalai11.1 m.alam/A ir diat-tA4' 1nen.didt:l'v kerar./ Bum£/ eli/ baMah 
,~keat"Cl1Yl Matv~ ~ J?ULt:VahM' 

Dalam kebudayaan Melayu larik-larik akhir ini mengingatkan kita 
kepada sebuah karya sastra yang tidak asing lagi, yaitu larik pada 
nyanyian (puisi): Sayang Laksmana mati dibunuh/ Mati dibunuh datuk 
pang lima/ Bukan tana man tak mau tumbuh/ Kiranya bumi tak me nerima. 
Betapa sedihnya hidup yang semacam ini. 

Walau komunikasi bahasa puitis ini hanya Amir Hamzah yang tahu, 
kepada siaapa ditujukannya , namun dapatlah kita tafsirkan, kemungkinan 
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besar saj ak ini dituj ukannya kepada kekasib hatinya saat di Jawa yairu 
llik Sundari. A mir Ha mzah amatlah menc intainya, bahkan semai cintanya 
itu te la h tumbuh menjadi pohon asamara yang akamya a mat kuat 
mendukung tumbuhnya sebuah po hon cinta be rsama. Tafs iran ini 
diperkuat pula dengan penggunaan kosakata dari bahasa Jawa. ~ 
yang artinya adalah ha us dan da haga , walau da lam kondis i .. hanyut.·· 

amun kenyataan berkata la in, A mi r Hamzah harus pulang, dan d i sana 
ia dinika hkan dengan gadis la in, yang kalau d ito lak akan menyebabkan 
dis integras i sosial di ka langan Kesultanan Langkat da n para saudara-mara 
Mair Hamzah. Ia me lukiskan dirinya hany ut di sini . Ia resah, galau. sedih. 
dan memohon pada kekasih untuk me nolongnya. 

5.4.15 Taman Dunia 

1 S. Tamaw Vu.nta-

Kruv~ahvk&dalan'l/t"cuntUZr~ ~ 

Kaupi111piw.Jar~ /c.aut"wy{;~ ~ t"ert"awa{ ~~ 
t"er.H~+'Ij/Uffl/. 

Kauft~ftaluk.u,t"er;a/4 nw-ncuu?V wtM1.f}V 
t"er~v;epv. 
K~ dV pipikw r?nc:Uv c:U:u(,l/l/ beldw m.elu.-nab 
lemalv. 
Ter~~ t"ai:JUb; t"erc.:lial1v.· 
Ber~~-

"T ama-w ,rwarf}a1 t"ama-w J-IIJar"ffa' mut"'uzrw rupcv. " 
En.glcaup~~ap. 
Terrnan.uwaluv~rupw 

Sajak "T aman Dunia" ini juga termasuk ke da la m sajak-saj ak ka1ya 
Amir Hamzah yang tidak disusun berdasarkan ba ut-bait. Kese muanya 
disatukan saj a da lam penul isannya . Keseluruhannya menggunaka n 9 
larik, yang disusun o leh 52 kata. 
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S~:cara scm10tik. sajak in1 merupakan ...:kspresi sang penyair yang 
bcrkonHmJ!..a~ i dengan kcka ihnya yaiw Tuhan. Sajak 1111 j uga 
mengandung tcma ketuhanan. Dengan jelasnya penyair menyebutkan 
dirinya Jimasukkan Tuhan kc taman dunia. Kemudian Tuhan mendidik 
penyair tcngan kehidupan, tcntang cinta yang disimbolkan dcngan bunga 
tenawa. kuntum tersenyum. Begitu juga Tuhan membcrikan kepastian 
tentang tujuan hidup (haluku tegak). juga pclajaran mengenai hidup ini 
melalui hal-hal yang samar dan harus direnungkan (wangi tersembunyi 
sepi). Katv 111.1A4-U./ckaf'V a./cw Ice,. d.al.anv ftu~cU~ /ceK.a4-ih/c.u/ 
Kaupunpu'V _/arih4 kauauy[..£1c,l:;;aw lnW!fJCV ~ua.{ 4wttU4-1V 

t-er;e+'ljluwu/ K~ Jz.al.u.luv tetfak ~ 
w~ter;ernbtl.ol1:jlv ;epuBegitu pula cinta yang dibcri Tuhan, ia 
ni kmati scpcrti Kaugem.ela.i/ca..w cit/ pipihv ril'uU,v ciau.rv bel.cUv 
1n.elunah lemalv. 

amun kemudian Tuhan mengingatkan bahwa dunia itu sementara. 
yang keka l dan abadi adalah surga di akhirat kelak. Tercengang dan 
takjub si pcnyair akan hakikat hidup ini . 1\.khirnya sang pcnya ir pun 
merindukan Tuhan dan memi lih jalan Tuhan itu, seperti yang termaktub 
dalam baris ini . Ter~ ~ ~(..tb; terdian'U/ 13er~ 
er!.ffkatu'/ "Ta~11.af'V .YIUrM"fJJA'; t-tl411.af1/ J lllrM~ !nu.t"'uzrcv rupcv. '/ 
E~tu'V/enyap./ TernuznfJ'U'a.lcw~rupcv. 

Melalui sajak ini, Amir Han1Zah menunjukkan bahwa Tuhan telah 
menentukan manusia untuk hidup di dunia dan menjadi siapa dirinya. 
Hidup bukan hanya di dunia saja, tetapi ada pula akhirat yang ki ta kekal 
berada di dalamnya. Untuk itu dalam mengisi kehidupan ini, dunia dan 
akhirat dua s isi yang tidak dapat dipisahkan. 

5.4.1 6 Tcrbuka Bunga 

Ter!ntka-ln~da.latwhatU 
Kernln::u'lff' r~ dt;,Jen.t'ull/ biln.rkedawu1U(..( 
M~a/Jrlaj!alv ~t.p rfhJftvJ~W~ 
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D~ ~aknyt/V ~ in4 ~ul~ ~ 
lampau,~ 

13~ ~~~ ~ ~ ~nOart/V 
~di/c<;uv. 

K~ ~~~attyanrrttadalcaw~w 

Sajak '"Terbuka Bunga" ini j uga ditulis oleb Amir 1-lamzah tidak 
disusun bait-demi bait, semuanya disatukan saja. Sajak ini terdiri dari 6 
bari s saja, dan terd iri dari 37 kata. Dalam saj ak ini sang penyair 
menggunakan dua tanda seru, untuk mempet1egas suasana putisnya yaitu 
pada baris pettama dan terakhir pada kata kekasihku. Dua kata ini yaitu 
h.atv dan ~v memang kata pili han yang menjadi titik pusat 
perhatian sang penyair. Baik di dalam sajak ini, maupun sajak-sajak 
lainnya. 

Secara semiotik sajak ini merupakan ekspresi puitis sang penyair 
ketika ia mengalami asamaranya, sete lah asmara pertamanya kandas dan 
hancur berkecai-kecai. Dimu lai dengan kata-kata Terb-uka-~ 
~ ha.tz/.yang berarti telah mekar kembali asmara da lam bati 
penyair. Kata bunga di s ini adalah simbo l dari cinta. Asamara yang 
datang da ri senyuman dari bibir kesturi kekasihnya. Ke-rnbanfrr~ 
df/.fentU)l/ bibir~inu.v./ M~ahr~~ '~t/J redW 
Jen:YUAnaY!A1Uv. 

Baris keempat menegaskan bahwa dengan tumbuhnya kembali 
asmar yang baru, maka c inta yang lama yang kelam te lah dapat ia 
lupakan. v~ ~aknyt/V b-t~ in4 ~~ ~ 
!ampau,~ 

Dalam larik berikutnya, sanga penya ir menegaskan bahwa c inta int 
didapatinya dari sang kekasih di masa pengembaraannya. Ia berharap 
bahwa cinta yang dibinanya itu akan abadi , bagaikan bunga sejati tiada 
kan layu. Tetapi ini hanyalah sebuah pertanyaan dirinya sebagai manusia, 
ketentuan pastilah A llah yang menentukan. 13~ ~~~ 
~ I~ ~Cl/ ~ di/c<;uv./ K~ 

~~~awyanrrttadalcaw~w 
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5.4.17 Mengawan 

Uengawal'l/ 

R~akwdarvpadaku; ~ kawall<;u- rnengawa+'l/ 
nailv 
MewCl:falv k& bawa./Zf t"ert"ent"tMtfJ" ~ lemalv u~ Kat-o-r; 
c-erhanc-ar; p~~empac-perkarcv. 
Dat"tMtfJ" pikira+'l/ memberiftMtfJ" ~ ~ caltaycv 
cucc.ccvlampau; meryadVt"ertMtfJ" ~~ 
Lewat" lambac- akw claw c:l£a; ria- t"erftuua; ber;edilv ,fU):.a; 
ber~p~ bctffV merpaa-ber;amlrtd-muZut-: 
Ter;enyU/1'1/ ;ukma; ~ ;ert"cv. 
B~~av~ ... 
N aik-- akw rnengawa+'l/ r~ ~ kawall<;u
~cv wart"cv. 
l(u a t; Ja;:Yapkw lcuat; baw~ ~ buzr ;ampav 
menwidav-belat/cecalvc-er~ cb//cur;V~turv 

Sajak "Mengawan" tersebut di atas, disatukan semua barisnya 
dalam satu kesatuan. Sajak ini terdiri dari delapan baris, yang disusun 
oleh 76 kata, baik kata dasar, kata berimbuhan, kata benda, kata kerja, 
kata depan, kata ulang, dan lain-lainnya. Ada pula kata-kata unsur 
serapan dari bahasa Arab, yaitu r~ begitu juga lcur;V yang 
mempakan ekspresi dari ayat Kursi dalam Al-Qur' an. 

Sajak ini dalam konteks keselumhan karya-karya Amir Hamzah, 
masuk ke dalam sajak re ligi us. Secara semiotik, sajak ini melihat 
hubungan manusia dengan Tuhan. Sang penyair sebagai manus ia ing in 
selalu memohon agar menj adi insan sepenuhnya dengan bimbingan 
A llah. Sang penyair sebagai manusia juga menyadari apabila semua 
dilandasi oleh kepentingan dan syahwat dunia, maka hal itu hanya akan 
menghasilkan kekotoran, lemah, dan tiada berdaya dari sisi kemanusiaan 
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dan ketultanan.Meu·cy&vA-&&cw.Ja/t; t-ercerteanzrai::.Uf leo'UUvLt~ 
ko-t-or; t-erhanra~; padu.aw benda-etnpatper!carcv. 

Kemudian dalam tekad sang penyair. maka datang pikiran ke masa 
lampau, untuk menjadi bahan aj ~:- hi_-. ; ·. ~·is hidup di masa kini. Meskkipun 
agak lambat , aku dan Tuhan menv;~i_t•. dalam hakikat. Akhirnya aku pun 
memahami Allah yang rahman ,~,e~ -, <: _.<mg), dengan berbagai cc rita dan 
warta pula. Wahai diriku kuatkar:!al: hatimu (indeks dari sayapku). untuk 
sampai kt: hakikat kurs i Al lah_ .1.1m:.k- ~v m.en-f}-a~Uai'V 1-alw~ 
~~ .kawa..lkv 1~ucv wart-cv./ Kuat; Ja:Yapluv kuat; 
baw~ ak.u, bi.ar ;a~npa? memb-idat/-bela-V cecal-v t-er;entuh, 
dt/ lutr;V ke~f-tUn/ 

5.4.18 Panj i di Hadapanku 

Katv ki-barlcarv pcuyv dt/ hadapCl-f'l.ku: 
I{ f{'atv_;ernilv diampw t-011£JI:at" muLW-1'1-'Utl:"'tarcv. 
Dv ~ bei:Jalan; Jne.nffirl4-1.fr per~ ridlam.w rat"a; 
dua ;-e-b-t:y;a; put"th-'put"th, penttlv m.elimpak k.a:J-i-lv per,rilv. 
Cielap -gelap kamt/ berempat; menttr!.ffflU'"IUWiffffU1 
m.en.denffar-clenfjar ,ruarcv Ja:Yar!fj; p~pcuy~ 

_;'atwt-era.tu.h; ~ang--la;ya+'l.ff< 
Cielap -gelap kamt/ berempat; J-1WI-1-Un.t"cv-I'J'tint"a; rnerno-lw1--v-
moLt0111 ~ t-er~ ;-el.Unut" kab--ut; p~ halu.-J
n.o-kt-cv ut"a~ncv. 

Jilc.cv n.o-kt-cv t-erdu./c.cv-raycv 
Jilc.cv lc.a-b-ut-t-erJ-i,n:Jicap ~ 
Cahaycvricl-Uv~kedal.anv 
Nur ri-n.dvv m..emancar J:.eluar 

Sajak .. Panj i di H adapanku" ini, kesemua barisnya disusun menjad i 
satu. Sajak ini terdiri dari sembilan baris, de ngan j umlah kata yang sangat 
bervariasi, ada yang empat kata sampai juga 13 kata. Keseluruhannya 
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be1jumlah 63 kata. Sajak ini juga tidak te rl alu mengedepankan aspek 
persamaan bunyi (rima) di ak hir setiap barisnya. Sajak ini banyak 
menggunakan kata-kata ulang seperti mutu-mutiara, gelap-gelap, 
me nunggu-nunggu, mendengar-de ngar, jauh-teratuh, melayang-layang, 
meminta-minta, memohon-motion. clan sete rsunya. 

Secara semi otik sajak eli at;,:-;, bertema re ligi us, mengungkapkan 
nil ai-nila i yang diambil dari agama . Pada baris perlama kata kau di awal 
itt1 adalah merujuk kepada Tuhan . Selanjutnya kata panji bermakna 
ajaran-ajaran agama A llah yang disampa ikan me lalui kitab suci-Nya. 
Panji betupa bendera ini dampu didukung oleh tongkat mutiara berwama 
hij au. Bisa jadi yang dimaksud tongkat hijau ini adalah shalat sebagai 
tiang agama dalam konteks ajaran Islam: Kau- kibark.an- paryv cit/ 
hadapanku,/ f{ tj'atv.ferl'tiJvdiampU/'~ !'~Ultw~t-ara: 

Selanjutnya pada larik beri kut di kananku betjalan mengiring 
perlahan, adalah segala pahala kebaikan yang di lakukan sang penyair, 
yang membuat A llah ridha atas dirinya. Dua sebaya putih wamanya, 
penuh dengan kas ih, kemungk inan besar adalah indeks dari qarin 
(penye1ia manusia hidup) yang terdapat da lam diri setiap kett1runan 
Adam. 

Ge lap-gelap kami berempat, adalah indeks sang penyair dan kawan
kawannya. Keempatnya memohon, meminta, semoga te rbuka selimut 
kabut, pembuka noktah utama (sebagai indeks agar terbuka ridha dan 
rahasia Allah). Cielap -ffdap ~ bere-mpat; ~Cl/-~a; 
memoftcnv-1'11-0"t"'U7rl> I"1W"fJCV 'er~ ~ k.abut; P~ 
~~~ama: 

Jikalau nokta h rahasia A lla h te lah terbuka, maka ridha A llah akan 
datang.Cahaya rindu sang makhluk akan memancar keluar, dan tentu saj a 
men y i nari bum i. J[):;a, nokL-Cl/ ,e~,..duk.cv-ra;ya/ J[):;a, l<:alJuL fer~ 
;em,ua/ Calza::yel/ ridlcv ~ ke- dalam/ Nur r~ 
~keluar. 

Bagaimanapun setiap orang Is lam sangat mengharap ridha A llah 
terhadap eksiste ns i dirinya, agar ia diterima dan dimasukkan ke dalam 
golongan orang-orang yang beruntung. Da la m Kita b Suc i A l-Qur'an, 
golongan orang-orang yang beruntung ini, ada lah mereka yang masuk ke 
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dalam ke lompok orang-orang yang be rtakwa atau mutaqqin. Penentuan 
orang-orang yang bertakwa ini langusng ditentukan oleh A llah, bukan 
oleh manusia te1tentu atau sekelompok manusia tertentu. Dengan 
demikian , setiap saat setiap muslim mengharap ridha Allah, agar dirinya 
dipandang sebagai hamba yang tahu bersyukur, dalam rangka menuju 
manusia yang bertakwa tersebut. Ridha Tuhan akan menyertai semua 
ruang dan waktu yang diisinya di dunia ini. Ridah Tuhan juga akan 
menghantarkan ridha makluk lain, sepe1ti ibu, ayah, kerabat, manus1a, 
dan semua makhluk di seluruh dunia ini . 

5.4.19 Memuji Dikau 

19. Menuyv vt~ct:uv 

K~akur J'/o1.e4n.l,flv~ de.nrJaw muLut-r:-ertutup, m.ar-~ 
r:-erkatu.p, 
Stf.jt,u:lla/v ~ diarJVt:-erl~m1 dvclalar~Vkauun/ 
a'.}mar~ ra;ya: 
TurUI-1/~nu, menda.pa~da./;:,u;du.duhberJe.p4 

J-Uf"Vyv ;endiru 
Dikucu.pny~ bilnA,.ku, d.£.paut:Yz:y~ balz.u.h.,4 d.i[!anLur!ffrny~ 
leherku, lu:v.J.r~ J-Ual'""~ ;ayan.rr ~a: 
Selag-t/ haW bernyany4 Je!Jal'!f'anfr .uyud JefflU-a/ ~ 
bert"uulilv' U:v pada-paha.k.u; ~~ U:vakaw J-Uaf'""aMV. .. 

D~Ul1 

I apUI-1/ melayan.rr pulanff; 
Semata-· ca.lta:Ya; 
L~apv~K.aca; 
/v!e~-Uf/U/ re.au, Jem~Jana-;ent"O;fa: 

Sajak ini ditulis dengan cara menyatukan semua barisnya dala m satu 
kesatuan, tidak dike lompokkan berdasarkan ba it demi bait. Sajak ini 
terdiri dari I 0 bari s. Yang menarik satu kata yaitu dan , dijadikan dalam 
satu baris yaitu baris keenam . Sementara baris-baris lainnya terdiri dari 
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empat sampai sepuluh kata. Dilihat dari susunan baris. sajak ini amatlah 
e lastis, dan jauh dari norma yang biasa berlaku dalam puis i tradis ional 
Melayu. 

Sajak "'Memuji Dika u·· seperti terbentang di dalam tuli san di atas 
juga dapat digolongkan sebagai sajak re lig ius. di antara saj ak-sajak yang 
dic ipta kan atau digubah o le h A mir H an12ah. Sajak ini j uga bertema 
tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Sajak tersebut di atas 
merupakan manifestasi dari z ikir (mengingat) kepada Allah, dcngan cara 
yang puitis. Z ikir ini dalam ajaran agama Is lam terdiri dari tahlil, yaitu 
me ngucapkan da n menana mkan dalam hati kata-kata Ia ilaha ilallah 
(tiada Tuhan sela in Allah), tahmid berupa ka limat alhamdulillah (terima 
kas ih A llah), tasbih berupa kalimat subhanallah (Maha Suc i Allah), dan 
takbir bcrupa kalimat Allahu Akbar (Alla h Maha Besar). 

Da lam taarekat, zikrullah (berzikir), sesuai firman A ll ah dalam 
Qur·an sebagai berikut. 

Artinyn: llai orang-orang yang beriman, bcrziki rlah (dcngan mcnycbut 
nama) Allah: zikir yang scbanyak-banyaknya dan bcrtasbihlah kepada-Nya 
waktu pagi dan pctang (Q.S. AI-Ahzab: 41 -42) 

Mempcrhatikan ayat di atas, maka dengan j e las A ll ah 
telahmemerintahkan kepada semua orang yang beriman untuk tetap 
senantiasa berzikirdengan menyebut asma Al lah. Kegiatan ini di lakukan 
sepanjang waktu, siang ataumalam, pagi atau petang. 

Ali ran tarekat mendekatkan paham tcrsebut dengan melakukan 
berbagaicara. mulai dengan melakukan tarian untuk merasakan gerakan 
jiwa. merasakanketentraman hati tatkala berzi kir dan mengikhlaskan 
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harta pada saat sedekah.Semua ini d ila tih agar dapat mencapai tingkat 
kepasrahan kepada Yang MahaPengasih. Walaupun sedik it kontrovers ia l 
tetapi ini lah jalan yang d itempuh olehpara sufi agar dapat lebi h ikhlas. 
sabar dan bersyukur akan nikmat yang dibc rikanAIIah SWT. 

Di dalam konteks Dunia Is la m, terdapat berbagai a lira n tarekat. 
Dia ntaranya adalah Jabariyah, Samani ya h, Mauwaliyah (Mevlevi). 
Naqsyabandiah,dan la in-la innya. Inti aja rannya ada la h sama secara 
umum. yak ni mendekatkandiri kepada A llah mela lui z ikir. amun 
terdapat variasi-variasi da lam tata carapengama lannya. 

/\!iran tarekat Naqsyabandiah (termasuk Besilam Langkat, tempat 
Amir Ha mzah belajar agama) adalah tare kat dengan jalan 
melakuka namalan dengan mengasingkan diri (berkha lwat) dari 
ke rama ian dan me lak ukanz ikir sampa i ribuan kali sctiap harinya. 
Mengasingkan diri ini di lakukan menconto h aktivitas yang dilakukan 
Rasul ketika menerima wahyu dari A llahyang disampa ikan oleh Mala ikat 
J ihr il di Gua Hira. Berdasarkan sejarah inilah para penganut tarekat 
Naqsyaba ndiah me lakukan z ikir di suatu tcmpat yangdina makan dengan 
suluk. Tarekat Naqsyaba ndiah ini salah satu yang terkenal di Nusantara 
dan Dun ia Islam adala h Tarekat Naqsyaba ndiah Babussalam 
La ngkat,Sumatera Utara. Indonesia. 

Sajak di atas walaupun samar-samar tampak hubungannya dengan 
konsep dan aktivitas da lam sufi . Dimulai dengan larik: Kalaw a1uv 
I'I'U!41U!f'V ~ deng-aw 11~ mrt:uatp, rnat'cv 
rerkaatp,Sty~ Jeg-alalcu; d£a11v t"erbelam, dV ~ K.alal1v 
aMnarCV ra;:rtv.Dalam saj ak ini, tampak jelas bahwa memuji Allah 
dengan mulut tertutup, mata terkatup. adalah :::ikir qalhi. Semua sujud 
yang di lakukan sang penyair (yang j uga salik) ada lah kontemplasi 
mendalam dari kas ih yang dic iptakan Tuhan kepada semuanya. 

Pada larik-larik berikutnya, sang sa li k, dijemp ut A ll ah sebagai 
kekasihnya, begitu de katnya Allah kepadanya. Tni terekspresi da lam kata
kata pui tis berikut. Tu.ruw~ mendapatkawdaluvdu.d.ulo 
ber;ep0 ~i/ ;endiru/ Dikucupnycv bibir/u4 dipa..u£n:Ycv 
b-alut./u4 diffa~cv leher/u4 luz;watkaw ;uarcv Ja::rartf!' 
;emaftt/ Selag-t/ haft bernyarlj/i: .sepcuy'anfr J-t4t.-td Je11Ut.CV 
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JegcdCLJberr~ icz,- pacta- p~ I'IUUn.t"n~W'/1/ icz,- akan 
,fU.af-'"a/uv. .. 

Selepas asy ik masyuk dengan manungga lnya sang salik dengan 
Al lah. d1 akhir sajak ini digambarkan Al lah pun kemba li pulang. dengan 
sekelik mata saja. menuju restu sempana sentosa. Dcmikian kira-kira 
tafsiran unruk sajak ini . 

5.4.20 Ku rnia 

20. K~ 

Kaukurnicvalu4 
Keler~ l:a.ccv cerah-cuaca; 
f{ ibnat" ra;-Ya-~;embunyvdalamn:YCLJ 
Jtta-baha;ya-dikan~kur~ 
J r:unpv kau.beri, m€4-'Lundttkka~"'/ kepaln ... nag.r:v ang-ktu-~~ 

Keler~kaca- k.ilat,laf-'1/ ~ J11.ei'U·fA-Y"uk.karvc:lakv i.tlk li4a~ 
t~ 
M~ ;.uhn.akt,v berJOYah Ycy,'CLJ melap~ cfadar.kt-v 
Jn&'Laf'LI:l/ .sent-0:1a. 
Sebab-keler~fJUli.-' r?warru~ kulcet:"a/Ut? lanf!U ~ 
beniin4 ftu'lah., rendah 11W!n!J-uk.U dat-a~: 
K ut"'t-libdir~ dua-J1/i:cr Jn€?4-ra-;atw 
Melarzfj'u t"U1f!fJL1 mem.bUI'Ju· /cq"? 

Sajak " Kurnia·· di atas disusun secara terintegrasi tanpa 
mengumpulkannya ba it demi bait. Sajak ini terdiri dari 10 baris yang 
te ri ntcgrasi. Kata ya ng digunakan dalam sajak ini adalah sebanyak 63, 
yang terdiri dari berbagai jenis kata. 

Secara semiotik , sajak di atas adalah menceritakan tentang kelereng 
(gul i) kaca yang bi sa jadi adalah simbol dari ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Kata ganti Kau di atas adalah merujuk kepada Tuhan Yang 
Maha Kuasa. yang mcnurunkan ilmu kepada manusia. Dalam ilmu 
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pengetah uan tersebut tersembunyi hikmat alam semesta, artinya melalui 
i lmu pengetahuan man usia bi sa memecahkan ra hasia alam. Kekuatan 
ilmu ini juga dapat mengalhkan kekuatan angkara yang dis imbolkan 
dengan naga angkara. Ini tercermin dalam larik-larik berikut: 
Kaukunucv ak4/ Kel.eret1fr kaccv ceralv cuactz5/ If ilvmat" rtytcv 
fti""Jem./n,U'Ijlt/ d.alamnytz5/ Jt-u:v bahaycv ~ kur11-itz5/ 

Jampvkauber-4 ~kepalcv~~IM 
llmu pengetahuan yang diberi Tuhan ini j uga mencerminkan 

kekuasaan Tuhan. Dengan ilmu pengetahuan itu, sang penyair 
bergembira dan menjadi bija ksana. Melalui ilmu pengetahuan ini dapat 
diketahui pengetahuan jagad raya (makrokosmos) dan bumi tempat 
berpijak, yang dalam hal ini diwaki li kata langit tinggi, tanah rendah 
membukit datar. Lihat la rik-larik berikut ini : Keleret1fj' kaccv ~ 
~ me+Uuy'ukk.aw ~ iftv l?.faw ~/ ivle4~ 
.ft-~ ber;o-ra/v rtyttz5 11Wlap~ clad.cv--k.U/ ~ 
;ent"0;1-IM/ Sebalr kel.eret1fr~ riMiarn-4 ~ ~ ~ 
berdi.r4 t-an.alv r~ mem.bu)cu c:latz:w. 

amun secara aks io logis, ilmu ini dapat difungsikan dalam dua sifat 
manusia yang sating bertolak be la kang yai tu sifat ketuhana n dan juga 
s ifa t jahat yang ing in meng uasai. Jadi ilmu pengetahuan yang 
dilambangkan de ngan ke lereng kaca ini, harus bijak menggunakannya. 
untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. 

Dalarn budaya Melayu pentingnya menuntut ilmu ini me mang 
sangat dianjurkan. Ha l ini dapat dilihat dalam ungkapan-ungkapan adata: 
be lajarlah sampa i ke manapun , menuntut ilmu dari buaian hingga ke liang 
lahat, belajar di waktu keci l bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu 
tua bagai mengukir di atas a ir, da n laiun-lainnya. 

5.4.21 Doa Poyangku 

21. VO"a/PO)I~ 

Poy~ rat-cv mem£nt""cv ,fam.CV 

Se#'LO"f}CV ;elcalt/ akvdibert/ 
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Memerd;; l:.ecap4 l:.ecapv/trtU4W 
Menampar r~ r~J-Wtzrf}CV 

Poy~rat"cv .setnucv ;em.atl:v 
p~ bunyiawturUf"V-timutr/M'I/ 
Lel::a-merel::a-!carencv ;uarcv 
Suarcv J-Uf'ljlv ~keramae-

Kt#u/ r~dVcelalv.Jarikt,v 
Tarvt-amparkv~rin.ckv 
Kucobt:v ;er~fJentl::vg:endertvnff' 
Me+1U~fv~dVmeravlafjtv 

Aciu.k ~Jzart-kv JC0-'tvnff' 
Alalu:Wfzart-kvttada-~ 
Jarv menarvdoa,; ;ematz;v, 
Tapvfzart-kvber~t:Uu:v 

Sajak yang bcrtajuk ··ooa Poyangku" di atas disusun oleh empat bait, 
yang setiap baitnya terdiri dari empat baris. Dengan demikian, secara 
keseluruhan terdiri dari 16 baris, yang terintegrasi secara cstetis. 
Sementara setiap baris umumnya disusun oleh empat kata. Dalam sajak 
ini , walaupun tidak digunakan secara ketal, masih ada norma-nom1a puisi 
Mclayu tradi sional di da lamnya, seperti pcnggunaan rima, prosodi, dan 
tata bait dan baris. Kata-kata yang digunakan adalah berjumlah 65, yang 
tcrdiri dari bcrbagai jenis kata. 

Secara cmiotik, sajak di atas mendeskrips ikan secara puitis 
bagaimana scni itu diwarisi sang penyair dari nenek moyang 
(poyang)nya, dari generasi kc generasi. Bahkan nenek moyangnya berdoa 
kepada Tuhan agar seni budaya ini diwariskan secara abadi kepada semua 
kcturunannya. Kalau kita merujuk kepada Amir Hamzah, tentu saja ia 
mcwarisi scni Melayu dari nenek moyangnya. Poy~ raftv 
l'ltel-~ .sama/ s~ ;e~:aW ~ dWeri/ M~ ~:.ecape: 
l:.ecapv/trdudi/ Menampar r~ r~J-Warff<M Dalam larik-
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larik pulSJ 101 , scni suara itu yang dilambangkan dengan kecapi dan 
rebana, adalah suara dari surga, yang tidak ada dosa di dalarnnya. Seni 
suara ini adalah hakikat kemanusiaan yang diturunkan langsung oleh 
A llah, terutama kepada man usia sejak Adam ada di surga kemudian 
bcrdosa, dan dibuang kc dunia ini . 

Bagaimana scni Mclayu ini di lakukan oleh ncnek moyangnya 
dilukiskan dengan estetis dalam larik-larik berikut. Poy~ rat:l:v 
Jenuta/ ;em.at;"a/ Penabulv ~~ turlM"'rt-emurun/ Leka
m.ereka- kareYUA/ ~a/ Suarcv JU41::Yi/ ~ keramat: . cnek 
moyang sang pcnyair pada dasarnya memahami tentang kebudayaan ini 
dan memiliki kekuatan kultural yang dahsyat yang digambarkan dcngan 
kata keramat di s ini . 

Sekarang tanggung jawab meneru kan seni budaya itu ada di pundak 
sang penyair, ia j uga menjadi seniman, yang mencoba memungsikan seni 
ini untuk memuji kekasihnya (indeks dari Tuhan dalam konteks sufi). 
Ka ta memuji di s ini juga dapat d imaknai scbagai z ikir. Kini/r~dt/ 
celalv .Jarilcu!' Tart/ t-ampar/ct,v me~ rin.du/' Kucobcv 
;er~g:ent-cvgenderCU7£11" MerJUYv~dt/m.eravlafjtM 

Kemudian kembali lagi, sebagai insan biasa. sang penyai r 
mengadukan nasib s ia l ci ntanya kepada Allah, sang kekasih. Sang 
penyair tidak bahagia, doa ti nggallah doa, hati sang pcnyair bercabang 
dua. Kata-kata tcrakhir ini bisa jadi ia berada dalam pilihan sulit. antara 
llik Sundari dan putri Sultan Langkat yang harus dipilihnya. bak makan 
buah s imalakama. 

5.4.22 Batu Belah (Kabaran) 

22. Batu-Belalv(Kabaran.J 

Vai.af1v r?~rU+n.alv ;ebelalv 
T erat-alc--bam1J-u. tl!wlampaw t'u.cv 
A~ m.enyU4-UJJ dt/u~tepa4' 
Ber~ ~dt/.fUd,ut-JU41::Yi/ 
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KC?j!U/ftu:v ~tW1ffffo 
Membuk.alvp~.fauJvdiat-ar 
BCLf}at/perarakarv~negerv 

PC?j!UI'lff'~.J~n:yev 

Ifn,v pap?Y ber~ ;eo-ra+1ff' 
Maryevbe-ntM~adar~ 

L~~~~ 
M~~empat-wU/~CM 

Telur ~1n?nb:vcar~ 
l/ I"'Lub laub cW l'l.ad-f/ }o/® 

T~ Ja:YanfJ{ 
[)a/anvr~trdur~ 
M~day?Y i.b-w m.encarv 
M~t-e~npat-i.b-w~?Y 

A nahlaJa)v~ak-pary'anff 
Men;y~merunt"?Y~dirv 
K~i.b-wberhancur ltarv 
Lemalv.;IM?Y kartwla/ cinLl;v 

[)~ .. ~! 
Varv.;aulv ,fU.ar?Y JC?j!up 
M~;ampavmem.ecalv,;epv 
Men;yat-cvrup?Y ~kat"cv 
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lJ£a,m, ibwbelptkv pary~ 
Lupcv~~hampir 

Kalai.v~~cvhU:iup 
Biar ciitelawbaav~ 

Kembalbpukv .J-Uarcv bergelor-cv 
Bagat/~dt:U-~menampar 
Macanv .wra!v ;e.mc:urav rampav 
Karen£V~Jzatvber~ 

Merlj/abut-ibw ;amln;b ter.secitv 
Mer~~.J-Uarcv,fU4a}v. 

Baftv belalv~dert-angl:;up 
Baftv tl¥Jiaw tlunpat" mant:iV 
I 114YCVA llalv~c-ak.ut:" 
Su.daw~kuperbuaVaryv 

BtM!fJicU ~bedafan,pelaw 
T~~berc-ambalvlcuaC 
Rt::l4Cl/ r~dermalzarqjale.la
M~kakt/~cepat" 

J~ibwlenyap c:Wmac-cv 
TUnbt.dtlzkut-c:WhatV keca 
fi~~~t-Vptkv 
Ber~ji:wcv~cv~ 

Lelcar pantl:lr memhurt-V ibt.v 
Sam/n:,b ter.secitv rtA1.dU/ ber;ert-V 
Varv Mt/ .J-Uarcv ;ampav 
Suarcv ra;:vcv baav berc-angl:;up. 
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13€!1Ja!"tl!r~~~ 
Tut up terkatup ~rer~ 
13erderah-derilv~-belulan[r 

Ter~p~ Jnel"alvba.Jalv 
Mulut:-maut"~~ 
Lapar Iebar rer~p~ 
Mer~rianfrmengecap ;edap. · · 

Tilx:v darlA/ ke<:£b Je+'I.Cl.w 
M~pediNmencarvilnv 
T erliha/;" ceralvdarah Jnel"alv 
M~hatv~tu;u;U:v 

Melompat-dar/A/ke<:£b ~ 
Menurur hatV menarulv ri-n.dur ... 

13at:u-~ ~bert-ang-kup 
13at:u-tepi:af'l/ tempar mandV 
I n4j!IA/A ~ tta.dakt,v t"akut" 
s~~kuperbuacjaryu 

Sajak "Batu Selah (kabaran)" ini disusun bait-dcmi ba it dan 
berceri ta tentang hubungan antara ibu dan anaknya yang manja. Sajak ini 
terdiri dari 20 bait. Setiap bait ada yang disusun oleh empat bar is dan ada 
pula yang dua baris. Dari struktum ya, sajak ini masuk kc da lam saj ak 
yang panjang, dari sekian saj ak karya Amir Hamzah. 

Secara scmiotik, sajak ini dapat dikaj i sebagai beriku t. Saj ak ini agak 
berbcda dari tema-tema sajak Amir Hamzah lainnya, yang umumnya 
adalah rcligius dan romantisme, maka sajak in i diciptakan Ami r Hamzah 
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berdasarkan cerita rakyat (folklor) 12 Melayu, yang lazim disebut sebagai 
Batu Selah Batu Bertangkup. Cerita rakyat ini memiliki nilai pengajaran 
kepada semua, bahwa kalau menjadi anak itu jangan manj a, dan jangan 
memaksakan kehendak kepada orang tua (dalam hal ini ibu), walau 
mengurus anak memang kewajiaban ibu. 

Dimulai dari cerita di sebuah rumah yang berada di kawasan rimba. 
berdiamlah sepasang suami-istri yang memiliki anak semata wayang 
(anak tunggal). Kehidupan mereka dapat dikatakan miskin, hanya 
memiliki gubuk. Anak ini sangat manja, scmua kehendaknya mesti 
dituruti oleh kedua orang tuanya. Maka suatu kali sang anak manja ini 
meminta telur kemahang untuk lauk nasinya yang sejuk (ding in). Apa 
daya sang ibu, di mana mencari telur kemahang di dalam hutan belantara 
ini? Namun isak tangis meminta terus-menerus dilakukan anak semata 
wayangnya. Akhimya sang ibu yang baik hati ini pergi ke hutan mencari 
telur kemahang. Tetapi apa mau dikata telur tidak juga ditemukan. 

Di kejauhan terdengar suara batu belah batu bertangkup: rang ... kup, 
rang... kup. Timbul niat untuk masuk saja ke dalam batu tersebut. 

12Folklor da lam bahasa Indonesia sering juga disebut sebagai cerita rakyat.Dalam 
konteks ilmu pengetahuan, dari bentuk atau genre fo lklor, yang paling banyak d iteliti para 
ahli folklor adalah cerita prosa rakyat. Mcnumt Will iam R. Bascom, cerita prosa rakyat 
dapat dibagi kc dalam tiga go Iongan besar, yaitu: ( I) mite (my1h ). (2) legenda (legend) . 
dan (3) dongcng (jolkwle). Mitos adalah cerita prosa rakyat yag d ianggap benar-benar 
terjadi serta dianggap suci oleh yang memiliki cerita tersebut. Mite ditokohi para dewa 
atau makhluk setengah dewa. Peristi wanya terjadi di dunia lain. atau di dunia yang bukan 
seperti kita kenai sckarang, dan terjadi pada masa lampau. Di sisi lain. legenda adalah 
prosa rakyat yang mempunyai ciri-eiri yang mirip dcngan mite, yaitu d ianggap pemah 
benar-benar terjadi, tctapi tidak dianggap suci-nam un legenda ditokohi olch manusia. 
meski kadangkala memiliki s ifat-si fat luar biasa. dan sering juga di bantu makhluk
makhluk ajaib. Tempat terjad inya adalah di dunia sepcrti yang kita kenai sekarang. waktu 
terjadinya belum begitu lama. Dogcng pula adalah prosa rakyat yang tidak dianggap 
benar-benar tcrjadi oleh pemilik ccritanya, tidak tcrikat o leh waktu dan ruang (lihat 
Bascom 1965:3-20).Parafrase pengertian tiga ben tuk ceritcra rakyat ini lihat James 
Danandj aja ( 1984:50-51 ) . 
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Akhimya si ibu masuk ke dalam baru belah batu bcrtangkup ini. 
Akhimya s i ibu pun mcnjadi mangsa batu tcrsebut. 

Karena ibundanya tidak pulang-pulang, maka dara kccil tadi mcncari 
ibunya ke scluruh tempat di belantara ini. la pun akhimya menemukan 
bercak darah merah ibunya, yang te lah dimangsa batu belah batu 
bertangkup. Ia pun hanya menyesali nas ibnya karena mcnjadi anak manja 
yang menycngsarakan ibunya, sampai menjadi mangsa batu belah 
menjadi tepian mandi tcrscbut. Demikian secara puitis diceritakan o leh 
Amir Han1Zah. 

Pada bahagian akhi r sajak ini , dengan tegasnya dan puitisnya Am ir 
Hamzah mengorak pcristiwa tersebut dalam satu ba it pantun. yang bcnar
benar bersuasana pantun tradisi Mclayu: Baav ~ ba-t:w 
~/ Baav tep~ ~em.pae ~ I l'kJ:Ya;Allalv ~ 
~akut"/ Sudalv ~ kuperbuat-.Ji::l+yV.Bait tcrakhir ini adalah 
bentuk penyikapan seorang muslim terhadap tempat-tempat yang 
dianggap "angker" dan ditunggui o leh makh luk gaib. Jangan takut karena 
ia pun adalah makhluk Tuhan. Dcmikian pesan tersembuny i dari bait ini. 

5.4.23 Di Dalam Kelam 

KtunbalV laffV m.arah-;amarah 
Jilat" m.eloryabapv pen:yua 
Val:lAA-1vh.ard.tvtumbu.l'v.J~ 
Ter~nerah;vdt/lap~.YWarga; 

Apv~m.er~lu!.--u,y 

/vferuntl::v ri<:V 1neUdaiv~ 

/vf~t:iebtM~anv~ 
Bu.~~~~;-u.warga; 

!(aCt/ fi;r~ ;eg.era; ;enL"O;Ja

/vfurrad m.ereneah rnelau.t"copaw 
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Naik-J:ab-td-~~awaw 
M~cuaa::vno-kt-wta-tM?U:V 

Be!J'alawaJ:,wd? clalam, l:.elanv 
Terur lurur mo-at-berhentV 

J an1:unfrdilebur clalam,_;~ 
Ker~~keri-nfrpet"ert/ 

)vf~aJ:,w~Jayanrr-· 

TurUf'tkan, lu!f'aw~ rahm.at:rJuv 
Biarp~apv~ 

S~p~p~percayaJ:,w 

Sajak "Di Dalam Kelam" ini ditulis secara puitis, bait demi bait dan 
kata per kata, dengan nilai-nilai diksinya masing-masing. Secara 
keseluruhan , saj ak tersebut terd iri dari lima bait. Masing-masing bait 
terdiri dari empat baris, sehingga keseluruhannya membentuk 20 baris. 
Dalam sajak ini juga masih tampak unsur-unsur norma puisi Melayu 
tradisi, terutama penggarapan baris . Namun dalam sajak ini , rima tidak 
mcnjadi tumpuan utamanya, ia hanya sekilas saja disentuh o leh sang 
penyatr. 

Puisi ini, dapat dimasukkan ke dalam puisi yang bertcmakan 
re ligius. N amun yang menjadi khas sisi kepenyairan Amir Hamzah. puisi 
ini tampak memperlihatkan eksistensi manusia, yaitu selalu berada dalam 
dua posisi, meraih pahala dan juga berbuat dosa. Keduanya di simbolkan 
dcngan swarga (surga) dan neraka. Lihat larik- la rik berikut ini : KembaW 
laf1t/ m.arah-JUI'}'Lal""ak/ Jtl~U mdoryab apv penyuci/ Vat-anv 
Jtat;-~ ~ _;altanam/ Ter~ n.eralca- d? lap~ 
.rwarf}a'. Dilanjutkan dengan:Apv melatnbaV mer~ lurur 
/lvterunt-w ritA/ melidalv belah/?vf~ c:lebw Jne.nffil:"anv 
~/Bualvcena.g.cv~ U.VWCWfja' 

Sang pcnyair pun sadar akan dua sisi yang saling berlawanan ini. 
yang akan dapat mencelakakan dirinya apabila ia memilih sisi ke lam. sisi 
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neraka. Akhimya ia pun memohon kepada kekasihnya (ikon yang 
merujuk kepada T uhan) agar menurunkan embun rahmat- ya. Untuk 
mcmadamkan api neraka yang ada d i da lam dirinya, dan ia pun leb ih kuat 
lagi imannya untuk menuju cahaya Tuhan (nur Ilahi). lni dapat dirasakan 
dalam larik-la rik bcrikut. )..{em£,nb;v ~ l::ek.aJ~ Ja::Yantf:l' 
Tur~ Juyaw ~ rahmatJnM/ Biar pada+n- apv 
~S~p~p~percaj~al:-u< 

5.4.24 Berdiri Aku 

Berdifv~t:W ;e+y~M ;erlj/ap 
Ca11't.ar ~Cl#lff' menepir builv 
Meky;~balcatvlne+'lffUYavp~ 

Be!J~~uburter~ 

A~ pul.anfr me+'I:Ye.!uK.,-bumv 
Menepuk-t:e.lah~a.r~ 
Larv~~~JU+'Ij/v 
Bera;yunraluwt:W atz;:v,yafar. 

B~ra_t/M mencelup '1/Unfr 
Naa:-1nart:?-h me+'I:Yert:?-h cort:?-h 

E~lekv;a:yap t"er~ 
[)~ Wtzrl"ta/Oerarah-ara/v. 

V~rupa-~.Ie+npurl"ta/ 
R~Auiur;end.u-~vvkalbt,v 
I~~mer~;e.nt"O;Sa/ 
Me#lj/ecap hidup ~~IM 

Sajak " Berdiri Aku" ini termasuk salah satu sajak yang paling 
banyak diminati dan dipertunjukkan da lam berbagai gclar puisi dalam 
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masyarakat Indonesia dan Dunia Mclayu. Sajak ini sangat kuat unsur 
puisi tradisi Mclayunya. Di antaranya adalah tiga dari empat barisnya 
menggunakan rimabinari (a-b-a-b). tetapi bait pertamanya sama seka li 
tidak mengik uti rima sebagaimana puisi tradisional Melayu . 
Keseluruhannya tcrdiri dari 16 baris, yang disusun oleh kata per kata 
dengan jenis katanya dan sangat mempertimbangkan diks i yang estetis. 

Secar·a semi otik, sajak ini mcrupakan gambaran puitis terhadap 
waktu pctang (scnja senyap). Penyair dalam suasana kontcmplasi melihat 
dan merenung scmua c iptaan Allah di pesisir pantai. yang indeksnya 
adalah berupa: camar, bakau. puncak. ubur, te luk. angin. c lang. dan lain
lainnya. amun ada j uga disebut sisi pclengkap panta i yairu gunung. 
Penyair sangat mengagumi segala c iptaan A llah ini di wakru senja 
menjelang Mag hrib. 

Dimula i dari bait sang pcnyai r berdiri di tepi pantai saat senja 
senyap. Di sana ada camar melayang menepis buih. Kemudian sang 
camar melayah hutan-hutan bakau. dan kemudian mcngurai puncaknya. 
Sementara di lautan ubur pun terkcmbang. l3erdirt/ a/u,v dV ;ery(;v 

JeY!j/ap/ Carnar ~arlfr menep~ buill/ Melay~ bakaw 
~avpuncalc/BEUJ~dat:"ar!frubur'er~ 

Kemudian masih dalam suasana pantai, sang bayu menycj uk 
bumi, angin tcrscbut menghcmbus te luk (panta i yang menjorok kc 
dalam). Kemudian bay u tersebut menuj u gunw1g, be rayun-alWl di atas 
a las. Masih suasana senja iru. penyair sccara puiti mcnggambarkan 
benang raja mcncelup ujung. yang bcrarti penyair mclihat benang raja 
tersebut seperti berada di ujung lautan, naik marak menyeraakkan wama
wam inya. Di kejauhan elang leka sayap tergulung, kcmudian elang ini 
menikmati warna-wami senja nan temaram tersebut. A~ pulan.fr 
me+1::Jie/ulv bumi/ Menepulv 'elu.lv ~ar e11~ Lart/ k& 
~ J1WI?Ut-~ ~t/ e~rayunralurv dV at"ar a.la:r.Bait ini 
disambung dengan bait berikutnya: 13~ rqj(;v m.en.celup 
'1/Unfl/Naik.-- Jnai""ak- me+1::Jierak- co-ra/c/ El.anff- ~ ;ayap 
'tu~DtAn.abulv Warrl.a/ berara/crarak 
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Bait tcrakhir puisi ini. mengisyaratkan tentang scgala ciptaan Allah 
yang sangat sempuma ini, membawa hati sang penyair kepada kcrinduan 
kepada Sang Pencipta alam tersebut. Kerinduan kcpada Sang Khalik ini 
kemudian mendorongnya bersemangat positif, yaitu menuju kchidupan 
yang scntosa, kehidupan yang berada dalam jalan Allah, sehingga tcarah 
tujuannya. Oalanv rupcv ,na~za,; ;empurna/ R indur Jend.t,v 
~tv l:albu/ Ir!ffiw ~ m.er(A4cv JenCo-;a/ Men:Yecap 
hidup ~t:l,y!M. 

Dalam tamadun Melayu, seorang Melayu mcstilah menjadikan alam 
sebaga i bahagian dalam hidupnya. Filsafat orang Mclayu dalam 
mcmandang alam ini dapat diuraikan sebagai berikut. Menurut mcreka 
alam yang besar dikccilkan. Alam yang tclah dikccilkan kcmudian 
dihabiskan, dan alam yang tclah dihabi skan ini dimasukkan kc dalam diri. 
Artinya adalah manusia bahagian dari alam. Oleh karena itu tidak akan 
pemah merusak alam. Alam ini terdiri dari alam yang besar 
(makrokosmos). yang tcrdiri dari langit. galaksi. bintang. planet. bulan. 
dan lain-lainnya. Bcgitu juga alam mikrokosmos scperti: jasad renik. 
protozoa, amuba, kuman, dan lain-lain . Semua ini adalah makhluk 
ciptaan Allah yang perlu dij aga kesinambungan dan keseimbangannya. 

Adapun dasar dari perlunya mengkaj i dan mcmberdayakan alam ini 
kcmudian kita pun sclalu mcngingat pcncipta alam di antaranya tcrmaktib 
dalam ajar Al lah, mclalui firman dalam Al-Qur'an. di antaranya adalah 
Q.S. Al-Baqarah ayat 164. sebagai beri kut. 
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Aninya:Sesungguhnya dalam pcnciptaan Jangit dan bumi, silih bergantinya 

malam dan siang , bahtera yang bcrlayar di !aut membawa apa yang berguna 

bagi manusia. dan apa yang A llah turunkan dari langit bcrupa air. la lu dengan 

air iru Dia h idupkan bumi scsudah mati (kcring)-nya dan Dia scbarkan di 

bumi iru segala jenis hcwan. dan pengisaran angin dan awan yang 

dikeodalikan antara laogit dan bumi: sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan 

dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memiki rkan. 

Jadi puisi " Berdir i Aku" tersebut merupakan hasil kontemplasi Amir 
Hamzah melal'uj ekosistem yaitu pesisir pantai saat senja. Kemudian ia 
merenungkan hakikat kebcsaran dan keesaan Allah. Di dalam kalbunya 
kebesaran Allah ini jugalah yang merupakan daya dorong dirinya untuk 
hidup di masa yang akan datang lebih baik dan tertentu hala tuj unya. 
Demikian kira-kira tafsiran scmiotik dan etnosains Melayu terhadap sajak 
yang sangat populer ini. 
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Gambar 9. 1 
Sampul Onto logo Sajak Buah Rindu Karya Ami r Hamzah 

-~· ...... _ ..,. .. 
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Gambar 9.2 
Sampul Ontologi Sajak -~~mnyi Sun_, ·i Karya Amir Ilamzah 
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5.4.25 Cempaka 

25. Cemp~ 

Ce,np~ adMJu:W~pelipur larcv 
Te,npat" ci-n,b,v ~ OerJel'/'t.Co/a/11/ 
Samp~p~ walu:W~ 
Padcv~;et-'tap ~ 

SU-nfffJUlvhartM?V;edap ~ 
SU-nfffJUlvpelih ~kembo.Ji:v 
Teeapv~ adMJu:Wpu.alaffv 
PaJ:aiarv~ ;et-'tap rna4Cl/. 

SU-nfffJUlvtlzP~icvber~ 
Cemp~t-er;~vda.lanvJ~ 
Teeapv lu:::c.rUI1'U'Ij/tl1 adMJu:W~ 
Vv~,,.am.bul;-~ter.fimpttl< 

A mar ber;alu;ytvcef1'l!Jalccv~ 
Puttlv ar-ona; hi.Jat# nel1/ t-ampub 
P~bertal,.~~~ 

Terlebilvpukvdv~dudu/o. 

Sajak "Ccmpaka" di atas disusun berdasarkan pengclompokkan bait 
per bait. Jumlah kcseluruhan baitnya adalah empat bait. Masing-masing 
bait terdiri dari em pat baris. Dengan demikian j umlah keseluruhan 
barisnya adalah 16. Kcseluruhannya menggunakan 69 kata. yang disusun 
dengan berbagai jcnis kata, dan aspek cstetis dalam mcncntukan diksinya. 

Secara emiotik. sajak ini mcnggunakan kata cempaka yang 
sebenamya adalah lambang dari cinta. Cempaka ebagai sckuntum bunga 
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sela lu dipakai di sanggul wanita, tersembunyi, tetapi menyebarkan 
harumnya. 

Saj ak ini dimulai dengan larik-larik cempaka adalah bunga yang 
menjadi pclipur lara , cempaka adalah lambang dari cinta duduk 
bersemayam, cempaka juga menjadi sarana komunikas i cinta antara 
seorang kekasi h kepada kckasih hatinya. Cempaka; aduluu/ ~ 
pelipur lara/ Tempat" cif1rcv ~ OerJe#t.aj/am/ Sampaikaw 
p~t; wahat/~Padcv~;e.rt.ap malatn: 

Pada bait berikutnya. sang penyair mengkomparasikan cempaka 
dengan bunga-bunga lainnya. Sebagai contoh bunga sedap malam juga 
harurn baunya, tetapi ia sclalu mcmiliki makna konotasi yang tidak baik. 
Juga begitu pelik (eksotik)nya bunga kamboja, tctapi iaj uga mengandung 
makna konotatif yang sela lu clihubungkaitkan dengan pusara, kematian, 
a lam lain, clan seterusnya. Sementara bunga ccmpaka ada lah juga 
berfungsi sebagai pakaian adinda (wanita) sctiap masa. Artinya cempaka 
ini menjadi s imbol c inta dari masa ke masa, dari satu generasi ke gencrasi 
berikutnya. dan menjadi tumpuan wanita dalam mengckspresikan cinta 
sucinya kepada sang pria pujaan hati. S~ harUfn/ ;edap 
mal.am/ s~ pelilv ~ kemlx?;W Tett;rpv ~ aduluu/ 
pualatn/Pal:.aiaw~;et"'t.ap ~ 

Pacta bait berikutnya, pujian sang pcnyair juga tcrus 
dikumandangkan untuk si bungan cempaka ini. Saat cempaka berbunga, 
ia tidak ke lihatan, artinya tidak memonjo lkan scga la kecantikan dan 
keharumannya secara berlcbihan. Dem ikian pula scmestinya wanita 
dalam mengekspresikan cintanya. Cempaka se lalu tcrsembunyi di balik 
sanggul, artinya fungsional. Tetapi dernikian eli dalam sanggul tctap 
menebar ha rumnya. Artinya c inta yang tulus ikhlas itu akan dipancarkan 
dalam hati , tanpa ada rekayasa ckspresif. S~t"~~@ 
ber~ cempa/::.t:v t?:!r.renWt-f#!Yv dalanv ;~ Tett;rpv 
hartMni1;Y~ aduluu/ kelana/ Vi/ dalanv rambtd' ~ 
t"er.fi-mpub. 

Bait terakhir masih menegaskan bait ketiga berupa '·kelcbihan
kelebihan" bunga cempaka. Bentuk cempaka amat bersahaja, kalau 
diibaratkan wanita adalah berpenampi lan sederhana dan alamiah. Putih 
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arona dan hijau tampuknya, sesuai benar disunting ad inda. terutama 
diselitkan di sanggulnya. mae ber;ahqjtv cemptzka, bunffa/ Put"'th 
ar01'taf hijt,uv n.erv t"ampuk/ Pant-ar be-nar ~U1ff'CU'V adt:n.da/ 
Terle.ln:ll/puk;vdv J~t:UA.duk 

5A.26 Cempaka Mulia 

Kt:tUuvkulihat-~ waltai; ~ 
Kelopahterkemban{?harU-+'J'l/Cer;erah 
!fat-'th,vlaj!U/ J~U);.; ~ 
1?a.1~ba.dawttadtvdapat-bergerah 

Tuawtul'l·wuJvtuawlu:unba-~ 

Vi/ ~iluvJaf'ta/dvkuburaw~ 
K emlx?J'a-VU-+'tga- rtAj!t-taW 

!fat-'th,v!:eav meliliat-tuaw 

B~bet-tvtldalvbelpulanfr 
w~ Je~n!J.c?;"a-.fia!Jat-ah-~ 
Di/atlz:r ku/n,wlu4 Ji/ [)~ Lt4j!C£+1fr? 

Kemlx?J~ kenWo_;a, ~ rt4jluaw 
lf~tuawmenebarkawbiln;t-
13ara11fr;e./nji/dvatl:t:Yp~ 
M~ lat:zM malanfrberakit? 

Melur ~11'/.aU/ 
Mawar tlzJ::luv .J-Uh;v 
Sebalr Je~n!J.c?;'a-dari/ dalutlt,v 
Telalvk,e,~dvkubur KancitM 
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M tt:ia/i:r an,a,lv Stu~ercv 

Pui£uvPerccvt-ernpat-p~ 
tJilamaru;v Takir t-elalv tz:adtY. 

Sajak "Cempaka Mulia.. di atas merupakan san• sajak yang 
menegaskan dan menambahkan satu sajak la in yai tu sajak .. Cempaka:· 
Sajak ini ditulis da lam enam bait. Lima baitnya terdiri dari empat baris. 
Satu bai t yaitu bait ketiga disusun olch tiga baris saja. Dengan demikian. 
secara kcseluruhan. sajak ini d isusun oleh 23 baris. Dibentuk oleh kata 
demi kata yang sangat memperti mbangkan aspek estetis dan pemaknaan. 
Sajak ini amat menekankan pada aspek rima, baik sajak binari maupun 
sajak rata. 

Secara semiotik , sajak ini memuj i berbagai eksistensi yang melekat 
pada bunga cempaka. Namun dalam saj ak ini penyair lebih banyak 
menerangkan secara komparati f cempaka dengan bunga la in. 
Kecenderungan penyair memilih cernpaka dijelaskannya dengan berbagai 
alasan. 

Sajak ini dimu la i dengan j ika penyair melihat kelopak terkembang 
harum terserak dari cempaka, maka hat inya layu (indeks) dari jatuh cinta, 
sehingga badan tiada bi sa bergerak . lni adalah puji-puj ian kepada bunga 
cempaka. yang lebih jauh adalah s imbol dari gaids dengan c inta tulus 
sucinya. Kalaikkuliltar~ walta4 ;uma/Kelop@t-er~ 
harU/11/ ftr;eralc/ f{at;-'th,v fa:ytv Je/uh ;ega/a/ J?~ b-adaw 
ttada-dapat-berfJ€-~ralv. 

Pada bait berikutnya penya ir menjelaskan mengenai bunga lain 
yain1 bunga kamboja. Baginya yang tetap menaruh hom1at kepa bunga 
kamboja ini, memberikan nilai yang dikandungnya, yaitu Tuawftunbu.ll/ 
tuaw lzamlx;:v ~ Vv negeril:;w }al-'ta/ dV kuburarl/ aban.ffl' 
K~'a-~ ra-yuan/ !fat-'th-v J:eav ;n.el,ih.at- tuan: Kemudian 
diteruskan dalam bait berikut yang juga m asi h menje laskan eksistensi 
bunga kamboja ini . tJ~bet-cvt-elalvberpulanfl/W~ Jetnlx?f'a

J-iapaealv~Vvab;v,ykubur~ J1/ V~L~ang:-Dengan 
demikian bunga kamboj a identik dengan kuburan, dan tenn1 saj a berkait 
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dengan kematian, alam sesudah hid up di dunia ini , termasuk sang penyair 
nant i pasti kuburannya dipenuhi dengan bungan kamboja. 

Bait berikutnya tetap saja sang penyair tidak memi lih bunga-bunga 
lain semisal bunga melur dan juga bunga mawar. Sekali lagi bunga 
kamboja memberikan ingatan akan kemati an kelak. sebagai mana sang 
musafir lata anak Sumatera (merujuk kepada diuri Amir Hamzah), akan 
dikuburkan kelak. Kem!J.q~ ~~ ~ rayuan/ f{endal::J::alv 

tuarv menebarkaw bibU/ l3ara+1fl" ;ebyv dV ~ p~ 
U u&afi;r latzz, 1nalan[r berak:t!Dilanjutkan ke bait bcrikut. U elUI,... 
~ 1ru:ut/ Uawar caJ=ku; ;-uka/ Sebalr ;ernbojcv dart/ clalu..tkt/ 
T~ ~ dV kubur K~Seterusnya:Kem!J.qa- ~ 

rayt-tanl MU&afi;r ~ S~aJ Pulcuv P~ tl!-mpat
p~ ~fal;irr~ttad<::v. 

Dengan demikian piliban memang dijatuhkannya untu k bunga 
cempaka. tetapi sang penyair juga pasti akan dihiasi oleh bunga kamboja 
ketika ia meninggalkan dun ia ini kelak. Ia pun bercita-cita untuk 
dikuburkan di pulau Sumatera. Dalam konteks Amir Hamzah, memang 
akhirnya ia dikubur di Tanah Langkat, awa lnya di Kuala Begumit, 
kemudian dipindahkan ke Iaman kuburan Mesj id Azizi dan Tanjungpura. 

5.4.27 Purnama Raya 

Pur~raya

B~ber~a
Amat-cu.aca-
Ke-mt:y~apa.cUM 

Pur~raya

P~rnerayw 
Vin.dcv ber;e.lo-kcv 
Ay~bera.dt,v 
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PurYLal?t.a/ raya-
6tu~ber~ 
Tu.awberkat-a
Naiklalvabanfr 

Pt-lf"Yl.al?t.a/ raya
Bt-y'anfrber~ 
Kant:ia-mara
Mtu~det(/t/ 

Pt-lf"Yl.al?t.a/ raya
Bt-wula-J1W41ff~ 
Nyawa-~ 
Tu.a#V berln4-ik-

PurYLal?t.a/ raya-
6~me-~Uttu.h 

S~!curabcv 
Pintwdiketu.h 

PurYLa~?t.a/ raya-
1Jul.aw berGel1fflceratn?V 
1Jet?;v berkaav 
T~Y!Yawtv 

Pu.r~raya

K~jcu/u-'1"1/ 

A~mara

Karu:itv d£ci.t,u?1/ 

Pt-lf"~raya

Cu.a~ ben.deraYl£1' 
Pennatl:v lcelcan.da
Pt-~aOanfr·· · 
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Sajak ··rurnama Raya" di atas. dituli dengan gaya 
mengelompokkannya ke dalam bait demi ba it. amu n tidak sebagaimana 
umumnya penyu unan bait dalam sajak-sajaknya, pada sajak ini Amir 
llamzah menyu un satu baris yang hanya dibentuk rata-rata oleh dua kata 
patah saja. Dengan demikian tampak sajak ini ingin mengungkap suasana 
puitisnya dengan kata-kata yang singkat, padat, dan cermat. Sajak ini 
tc rdiri dari sembilan bait. Keseluruhannya menggunakan 73 kata dengan 
bcrbagai jeni snya dan alasan esteti s diksi yang dipi lih penyair. 

Secara semi otik, sajak ini menj elaskan keadaan sos ia l dan budaya 
apa saja yang te1j adi di maya pada ini . Frase yang diul ang-ul ang (menjad i 
bahagian dari gaya bahasa repetisi) adalah purnam.a- relj/a- Dimulai 
dari bait awal purnama menerangi seluruh alam (mayapada). Kemudian 
di teruskan dengan saat pumama raya, burung pungguk merayu bulan, 
di nda berseloka. ayahanda tidur (beradu). Kemudian di saat purnama raya 
ini pula gembala berdendang. tuan (kekasih) bcrkata naiklah abang 
artinya maril ah kcka ihku kita asyik masyuk dalam cinta. Seterusnya saat 
ini bujang Uejaka) memainkan bangsi. kanda mara memeluk dewi. dan 
cterusnya. Inti dari sajak ini adalah saat bulan purnama empat belas hari , 

maka suasana itu di fungsikan untuk sega la akti vitas "kcsenangan" di 
dunia in i, yang memang dianugerahkan Tuhan kepada makhluk-Nya. Di 
ujug sajak ini , yang penting adalah pernyataan kekasih hati merindukan 
akakandanya untuk pu lang ke kampung halaman. lni tercermin dalam 
bait berikut. Purnanuv relj/a/ Cuaa:v bender~ Perrnat"cv 
kekanda/P"~abanfr ... 

5.4.28 Buah Rindu I 

Oilu:uv ;cu1tbtw li4nbur pcu:Uv ;erycv 
Oik.atvallcamao~" purnamcvrelj/t:V 
A;a,ll:.awkanda-Oerff"WtUV ~ 

O~acUnda-ttyUh~ 
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I/n4 Jef"(.,(./uv tA-u/~ pemburw 
Uemil:=a~perkurur c::W polto-rv rw 
Sepanatn/ ;-war-a-~ ri-f'tt:Uv 
U~l.:elana-berhatVmutw. 

K~Jcuthdudulvmeranftuv 

Dv~fft~deM!akvhtjau
Dv ;eberar!.fr taut-cermU'v J-ilaw 
Tana/vJawa-maAkot-a-pula-iM 

13uah/ce~e-n£alvke-~ 
Lalvv 1~-em.bara..-ke-J-tfu/ Jaf'1£V 

f{ aran'l/ &er!ca£-a-;epac-alv.JU?V 
Ia-lalw,~b-acv. 

I/n4 liltat:la.lv~v ~be-licv 
Set"'t-ap waktw ;epary~ ~ 
Du.dul:, cennenun;r berhatV du):.a
L~ana-A.s-mara-~~q;eu 

1Jorz.da, waktw tuarv melahirk.aw bet-a
Pa.ti?V~~cempaka
Aciakalv ibtv menartth ;anrfka' 
13aluva-~ pet1UnL"a-anal::dcv? 

Walvkalaw~n.aga-~a
Kaj/wb-adalv~apv 
A~kalaw~lahvrupan;:ya..-
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Sajak .. Buah Rindu 1·· ini disusun bait demi bait. Keseluruhannya terdiri 
dari delapan bait, seti ap bait terdiri dari crnpat baris. Dengan demikian 
sajak ini di susun oleh 32 bari s. Setiap bari s di susun oleh kata demi kata 
yang umumnya empat kata, dengan bcrbagai jenis kata, serta alasan 
estetis penyair dalam memilih kata. 

Sajak .. Buah Rindu I'' in i akan dilanjutnya pada sajak "Buah Rindu 
2" yang bertema sama. Sajak ini dimulai dari larik-larik yang melukiskan 
sang dikau (bi sa jadi kekasihnya) simbur limbur pada scnja, dan dikau 
juga bak alkamar pumama raya. Kanda bergurau senda dengan dinda 
sang kekasih hati sebagai tajuk mahkota. Vikuv;amlntr tunbur pad<M 
J.e~Ya/ Vikuv al/canuu" purnam-~M relj/a/ A;all:.arv kanda
berfft-tratV Jenda/ v~ ad£nda,. ftl.jitk- Jnah1cot7:v. 

Bait berikutnya masih dalam suasana romatis, sang penyair 
mengga mbarkan pada tuan rama-rama melayang dan pada adinda 
dendang sayang. Yang penting bagi sang pcnyair tetap melihat keksihnya 
seorang. Vt/ tuaw ram.a--ramtA/ /'J'U!la:yCIA'Iff/ tJt/ dt;rz.da,. ~ 
~i+1ff/ A~ kanda- ;e/.anfrm.enyelan.fj/ Meliltae ad£nda.. 
~i/1/~ 

Dalam bait berikutnya sembari mcnyebut dan mcbcri kabar untuk 
ibu, yang merupakan ekspresi kedekatan penyair dengan ibunya, ia 
bagaikan pemburu perkutut di pohon eru. Ta pun meluahkan 
kerinduannya yang begitu dalam untuk sang kekasih hati . Kemudian 
kelana menj elaskan bahwa dirinya berada di pualu Jawa. Jadi kekasih 
yang dirindukannya tentu saja di Sumatcra, yang kemungkinan besar 
yang dimaksud sang penyair adalah Aja Bun di Tanah Langkat. I /n,4 
;eruluv tnt/ ~ penW-uru(' Mema:.at-perkut:ut- dt/ pofr.orl/ ru(' 
Sepantuw JWara-~ rin.du/ M~ l:elana- berluztv 
mutz.v.Dialnjutkan: Ke/.a.n.a- _;au.lv dudu/v Jnerantlzu./ Vt/ bt::tli/v 
~ dewala-lujczu/ tJt/ JeOerCU'Ifr laue cen~ ;ilau/ Tan.alv 
J cuva-m.a~pula-U< 

Larui-larik berikutnya, melukiskan sang penyair masih digelayuti 
kenangannya, dan kemusian kenangan itu meninggalkan dirinya. Lalu, ia 
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kembal i mengadu kepada ibundanya duduk termenung berhati berduka, 
yang asamaranya hilang sirna. Bualv~enLizlv~,nana/ 
Lalw ~a-~ ;-IA'W ;ana/ fftM,.tM'I'l/ berkara- .1epat-alv ju.a/ 
Ia- lakl/ ~ bet'aDilanjutkan dengan larik-larik:Ibu; 
l£lz.at:talv ~ J?Uu::ia- beliaJ Set"t.ap walct:w .Jepary'anfj-~~ 
D~ t'ermenunff berhatV t:iukat L~A.rm.ara-~ 
.Jero/{;v. 

Kembali lagi sang penyair dalam dua larik berikut mengadukan 
nasib kepada ibundanya tetang hilangnya kekasih bati ini , abadi di dalam 
kesunyian dan kerinduannya. Liaht saj ian putis dalam lari k-larik ini : 
Boru:ia- walct:w tuarv melahirkaw bet'a/ Pa.cia- .Jabulv ~ 
cempaka/ Adaka/z; il.nl/ 11-zenaru.lv .J~ Bahwa-~ 
pemi4"tt"a- ana.kda:.:Bait terakhir: Walv k.tzlau, bef!int/ ~ 
~a/ Kayu, ba4alv di,,n.a/can_, apt/ A dulv k.alavl/ ~ lakvv 
ru.panya/ T entulalv !Ja.dan., ldaalal'vfiuu/. 

Kalau sajak ini dikaitkan dengan kehidupan pribadi Amir Hamzah. 
maka jelaslah ia kehilangan cintanya dengan Aja Bun yang sebenamya 
sangat diharapkan oleh kedua orang tuanya dan juga orang tua Aja Bun. 
Namun rekayasa dan cita-cita hanya dapat dibuat manusia, kerentuan 
menganai kasih , rezeki. dan rnaut hanya Allah yang tahu. Akhirnya Aja 
Bun disunting abangndanya, ketika Amir Hamzah sekolah di Jawa. 
Akhirnya Amir Hamzah mananggung rindu sepanjang masa. 

5.4.29 Buah Rindu 2 

varan.glalv~ walr.ai/ maur 
LepMicawalctYdarv ne:st-apa-
E r1£fkaw lafft/ t'ernp~l/ berpau.L 
Dt/ wakal/ i+-u/gelap fJUlUtl-1 

KicawJnurat/~rnerdw 

Pa.dtM beav bty'anfj-Melaj/u, 

217 



J{ i4nbt:uvp~tradcv mertA-u:iw 
[)a/anvt"~ ;epertvdalutUv. 

TuawCfjlu.lu::w ~berar@ 
YCI#IfJ' /1Wliputvdew~ YCfjltv 
BerJz.enrdalv tuaw t:iV at-~ t"erat-@ 
A ~L~ ~afi;r Zat-cv. 

s~ ~ap ~beftvbtup~ 
Padanuvtuawa.duhat/awarv 
Aralv~tuawbe~Jalarv 
Vv neg:erv ,n,anat-a/v tuaw Vert-alz.arv? 

Sampaikawr~pa.da-adUu:U;v 

B~rCljluankwpa.da-.Juaa
Liputv~a-I?UI.dcv~ 
Serupa-beftv m.emelul./di.tv. 

Ibu, kottorv.J'tuth-t"analvS~ 
Te-mpat-~duduh beiJUnt-av 
13~/u;yachatvmemeluh~ 
ApatlAJv~a-~t-@;.ampau 

Elanffi l?aJawalvburUI1ff'~ 
Turunlah-f:uawb-arCI#IfJ' ~ara-
1Jet?;v ~tv ;epatlAJvkatl::v 
A da!:alv tuaw ,neliltat;-adi-tu:lcv? 

Meg:cv t"elalv h-4JaPtv 
Mar~a-t"elalv~cu 
Maut-~h-tp'1f"t::v 
Tempi/~ ~nanat-alvdit:v! 
Sajak "Buah Rindu 2" ini merupakan "sambungan·' dari sajak ··suah 

Rindu I ··. Dengan demikian, sajak ini adalah termasuk sajak bersambung 
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~.rl' /X_.Vt. .IN· "-\~·,ll,•lJJ· .i.)l ~11:.• .uL· ~Ct:i.~ ·~~ 

atau berseri , yang dihasilkjan Amir Hamzah. Sajak ini tentu saj a masih 
bertema c inta kasih yang kandas, karena takdir Ilahi . 

Sajak ini di susun bait demi bait dan baris demi baris. Te rdiri dari 
delapan bait, setiap bait empat baris, sehingga kese luruhannya berjumlan 
32 bari s. Keseluruhannya disusun kata demi kata dengan berbagai 
jenisnya. Selain itu aspek estetika dan kultural menjadi alasan kenapa 
sang penyair memilih kata-kata yang sedemikian rupa ini. Persaj akan 
(rima) menjadi unsur utama dalam menciptakan sajak ini. 

Secara semiotik, sajak ini dimulai dari larik yang memuj uk kepada 
sang maut agar mengambil saja nyawanya, karena ia telah kehi langan apa 
yang didambakannya selama ini. Oat"~~ walu:W maut-/ 
L epcv.Jlcaw al<:.u-dart/ JW:JCapa/ E ~ lafft/ tiunpatlct,v berpcut-t-/ 'Dt/ 
walcftv int/gelap f!Ulua: 

Pada bait berikutnya, sang penyair menyatakan bahwa kicau murai 
tidak terdengar merdu lagi di telinganya. Begitu pu la himbau pungguk 
yang biasanya merindukan bulan tak lagi merindu pada sang penyair. Di 
bait berikutnya ia menghimbau kepada awan yang berarak di langit. agar 
behenti di teratak sang musafir lata ini, yang merupakan indeks dari 
payungilah diriku da ri kisah sedihku ini. Kictuv J'J'LUrat/ tta.dcv rnerdtA/ 
Pa.da-~ fn,y~ Melayu/ f( im/x:uv p~ 'uu:U;v merindu/ 
Dal.cwv tldi,~ ;epertV da.hult.v.Dilanjutkan o leh bari s-baris 

berikut. Tuaw tAj!Uh::w ~ berarai:/Y~ m.eliput.'V t:ielu~ 
rtAjla/Berhent"~ 'tuawdt/ at-~ t'erat"ai:/A n.al:--L~ rnu1J;Yafi;r 
lac-a: 

Pada bait berikutnya, masih mengadukan nasibnya pada sang awan, 
penyair bertanya wahai awan ke arab manakah saya berjalan dan di 
negeri mana saya be rtahan? Se¥UU; ,;.ekqap rnat'a- bee-a- berp~ 
Padanuv'tuawa.du.hat/awaM/ Aralv 1~'tuaw be!yal.an/ Dt/ 
~.-"t/ m.anat'alv'tuawbert'ahaw? 

Masih be rkomunikasi dengan sang awan, s i penyair mengharapkan 
agar titip pesan rindunya peda kekasih hatinya nun j auh di sana. Seperti 
yang dirindukannya ia memeluk sang kekasih . Sampail<.aw n#zda.h u 
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pcu:ta- ad£,nda/ 8~ Ya:JI~ pcu:ia-.JuitlA/ LiputV ~a
Jnuclcv lcencana/ Serupcv bet:-cv rnemelubdt:a: 

Dalam bait berikutnya, sang penyair mengadukan nasib pada 
ibundanya, apa yang diharapkan dan diicita-citakannya tidak terwujud. 
Seperti dalam pepatah Melayu: hasrat hati ingin memeluk gunung, apa 
kan daya Iangan tak sampai. Ibt4 l::orwn<;t:utlv tl:u1.a.ll/ Seli+u:lunfJ/ 
Tempat-~ ~ bei:JUnt-ai/ 8oru:ia- !u:yat- haW 1nemelulv 
~ Ap~da;ytMt"~Cab;ampau 

Pada bait bcrikutnya, ia meminta sekejap turun mendengar apa yang 
hendak ditanya olehnya. Adapun pertanyaannya adalah apakah elang 
melihat kekasihnya di tanab Sumatera sana? Elang; RafawalVb-urUI'Ifl" 
~a/ Turunla!v tuaw b-arat'lfr .sementlzra/ 8etl:v ~cv 
;ep~kaW A~tua,w,nelihat;-adUu:U;v? 

Di akhir baris sajak "Buah Rondu 2" ini , sang penyair membuat 
simpulannya. bahwa ia telah menyapa awan, juga telah menanya fauna. 
maut pun telah dipuja untuk mendekatinya. amun yang terjadi adalah 
kekasihnya tctap menata dia. M~ telalv ~apa/ MarfJC14aDIICM 
telalv h,vTanya/ Maur telalv kup'1fa/ Tetl:lpv ad£nda, man~ 
dt:a:l 

Dalam konteks kehidupan Amir Hamzah, sccara tersembunyi sajak 
ini merupakan ekspresi dari kesedihan dan kcsenduannya ketika 
menyaksikan kekasih hatinya di tanab langkat yaitu Aja Bun telah 
menikah dengan abang kandung Amir Hamzah sendiri . 

5.4.30 Buah Rindu 3 

30. 'B~Rtlu:Uv3 

PUJPCMC&npal::cvl::an.dt;vkir~ 

Pcu:ia-ar""¥ larv k7tauc 
A l::aw t:iutl:v l::aru:it;v.;"ad£kaw 
Pcu:la-ad£nda,~aupaut: 



Ke~~ h[j'CUf/cWat"a:Y mahl:;ot-cv 
Oraf'l{f' /Jerik.an,pac:U:v ~ 
Tiadcv kucunbib Ju:u.--encv tu.a.-w. 

Adakalvg:emerlapawbt;zgv~ 

A dakalv ltar-unv lc:lfft/ Jero/CV 
Padcv ~cvtumpuawdal:.c:v 
Sebalr t:ua-rv laUv rneng:emhara: 

T uaw !aU{/ tuulcv berl:.atz:v 
f{ Clfa/?1/ ;epca:-alv ;epantuw dult/ 
Kandcv~pe+utJvw~ 
Pilu- bela.Y dt/ clalaJ?v Jzatu 

f{at"u/uf/ rtAu;U,f/ b-ul::a~kep~ 
Den.danvberalibber~-~ 
Air rnat?;v!Jel,-cucur ~-J1W41j/~ 
M~adilv~~ 

Dirihf/lemalv~ahvlayw 

J?~cif'Lt"cv bert-alurt-alv{/ 
Kalaw~dat-af1£fr!:YCV ;elaUv 
T~cv~berp~ciahulu< 

T~~ ~11j/aUJCV 
T~_/u.Ucv t"q/® mahl:;ot-cv 
Kandcv laUv meng:lzadap dewat:"cv 
Bert-elut-dt/ ba-walvCt3fjJt-f/ Mcutlarta: 

Kandcvp~tuaw~ 

K 13/ ba-walv l::au.Y dewat:"cv ralunar 
Mog.a-11'l0"f!CV t:ua-rv hendal::lalv mendapat:" 
Ke#~hidup ~beru:pae: 
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Sajak " Buah Rindu r ini , merupakan salah satu bahagian atau seri 
dari empat seri sajak yang bertema sama. Saj ak ini disusun bait demi bait, 
dan baris demi baris. Keseluruhannya ada delapan bait, setiap bait 
dibentuk oleh empat baris, yang dikomposisikan secara estetis oleh kata
kata pi lihan yang dikchendaki sang penyair. Unsur rima dan baris 
sebagai mana pui si Melayu tradisional sangat mewarna i sajak ini. 

Sajak tersebur temanya masih seputar putusnya hubungan asama ra 
sang penyair dengan kckas ih hatinya nun jauh di sana. Dimulai dengan 
larik-larik yang menyatakan melalui puspa cempaka ia kirimkan pesa n 
kepada kekasihnya, bahwa kepada kekasihnya inilah c inta terpaut. Dalam 
budaya Melayu untuk menyampaikan pesan secara adat memang se la lu 
me la lui tepak sirih, yang dalam saj ak ini diubah menjadi puspa 
cempaka. Pt£#'a- cemp~ kant:U:v kirUnl::an/ pc;;u;Uv arU¥ !art/ K.e
laut-/ Alc.awdut-a-kant:U:v.Jadi;kan/Pc;;u;Uv~~cerpaut:: 

Bait kedua, sang penyair malah memasukka n seperti pantun, yang 
terdiri dari sampiran dan is i, namun sajaknya adalah a-b-b-a (yang tidak 
lazim ), ls i dari serangkap " pantun ini '. adalah mesk ipun ia ditawarkan 
seorang jodoh unutknya. ia tetap menolak , karena sangat berharap 
jodohnya adalah kekasih hati yang ditinggalkan jauh merantau. Ttya
~ ;erc:;a- dalt::u* t-at?'taf'l/ l(ema!L:v h(fau- dt/ at"a:r mahK.otl:l/ 
OYa+'lfJ' beri};;aw pc;;u;Uv kekan..da/ Tiadcv ku.am.ln:b karern;;v tuarv. 

Bait-bait berikunya mengaskan tentang putusnya kasih asmara ini 
karena sang penyai r pergi merantau (mengembara). Ke mudian sejak itu 
tiada berita dan kabarnya lagi. Sang penyair pun terus bertanya kenapa 
putus komunikasi. Adak.alv ~lapaw ba[;v kernala/ Adak.alv 
ltart-u1'1/ lafft/ ;erc:;a/ Pc;;u;Uv bet-a- tumpuaw cluka/ Sebair {;u,a,yv lalt-v 
~a.Di sambung dengan: Tuaw /aU,v tia.d.a
berkat-a/f{ara#'t/ ;epaealv ;epantuw duli/' !(~ ~ penu/1.; 
WCl+'lfft~Pikvbelardt/~hatu 

Larik-larik selanj utnya menggambarkan tentang kerinduan sang 
penyair kepada keksa ih hatinya. A ir mata bercuc uran mengenangkan 
ke kasih telah disunting abang kandung. Ka lau beg inil ah jadinya, c lok i 
Tuhan memanggil sang penya1r lebih da hulu. f{aL't.luv r~ bulcaw 
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lcepa.lan.g/ Den.dai'/1/ beralih berulanfrula~ A if JnaCCM 
bercucur· J~menyelantfr M~ adi:k-~ 
~Dilanjutkan oleh ba it berikut: [)if~ lemalv ~~ 
/ajlu/ R~ ~ bert"alw-ftllu/ Kalat-v ~ dat-CWiffrl:YCM 
Je.lalu/ TentunyCM~btup~dahuuv. 

Pada dua baris terakhir, sang penyai r la lu mengdukan nasib 
malangnya ini kepada Tuhan (dalam hal ini indeksnya adalah dewata). 
Sang penyair mendoakan semoga kekasihnya selamat sentausa. dan 
berbahagia selalu. Tampak di s ini karena c intanya yang tutus dan abadi, 
sang penyair sadar bahwa itu adalah takdir, dan bagaimanapun c inta tak 
selamanya menyatu, dan ia pun berdoa untuk sang kekasihnya ini 
kebahagiaan. T~~ ~nyawa/ T~ju.UCM 
t"a_lub maitkd"a/ Kanda.- laUv ~ dewat"a/ BerteluC t:W 
bawalv ce!ptV M~Dituntaskan dalam bait terakh ir: Kancia.
P~ tu.aw Jelamat"/ Ke- bawah kau.r dewat"CM ralun.at"/ 
Mo;;cv-~ tu.aw hendal:la}v mendapat"/ K~ h£dup 
~berlipat: 

5.4.31 Buah Rindu 4 

Kalat-vk.el::ancU:vdu.duh meny~ 
DulV dewat:lM J'lo'tUlicv r~CM 
Kancia.-p~untung--y~i-ndalv 
Kepa.da,-tu.aw walt.at/ a.din.da: 

Kanda.-p'1f?vclewCMMmaf'"Cb 
MereduV renu;y?v adi:k-k.el::ancU:v 
f{erzdaklalv ta-;epcuy'an[f' ~ 
M~tu.awi-nt"awl:.emalcv 

A~bu.Ju.rnyCM~~ 
t.J~;erq;t;v~~haun/ 
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B~cvdelucvJ:.anda-lenffkapv 

D~!Ju.fur .J~dV_jarv. 

Suda~ ttw J:.anda-PUI'l/ P'1JIM 
Vewat"cvmulicvdVp~~ 
Me-rnoho~rahrnawberi/n,v~ 
I cv tumpa/!):awkepadcvadincUM 

T~~ t"'~Y!:;Va«!CV 
Sepcuy'anfrhan/.J~ ~ 
PilcirawJ:.anda-lz.an:yala}t.;~ 

lJ~ TuJzaf/1/Malz<;vKt-~ 

Baik--~~~ 
Aduhat/ J:elca:Jilve+na4' tempawaw 
K~J:.anda-~Allalvkdab 
Kepadcvt:uawe+na4' rayuaw .. . 

K alavv mer;cv berarak-laUv 
Bayt-(/ber~ ;ep<>Vba.ialv 
I~t:uawJ:.anda-merayt-(/ 
M~nMi/r~tzzrafv. 

Ka/t;uv /uy'arv t:urUf'l/ rinrub 
L~airmat"cvj~~ 
I~J:.anda-cer·~~ 

lJuduh tenneiU~ berfzaWku.at:-'u-: 

Saj ak " Buah Rindu 4" ini ada lah seri terakhir dari semua rangkaian 
.. Buah Rindu" yang ditu lis oleh Amir Hamzah . Sarna seperti ti ga yang 
sebe lumnya sajak ini dituli s ke dalam de lapan ba it, setiap bait terdiridari 
empat bari s. Kemudian ke bentuk lebih kecillagi, seti ap seti ap baris diisi 
o leh rata-rata empat kata, dengan berbagai jenisnya. Sedang kan 
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pemilihan kata (diks i) berdasarkan kepada keindahan puitis, dan tentu 
saj a pengalaman berbahasa dan be rsastra penyaimya. 

Tema sajak ini adalah kehilangan asamar dari kekasih. Namun agak 
berbeda dengan tiga seri sebe lumnya, dalam sajak ini penyair mencoba 
menerapkakan kebij aksanaannya dalam merespon kehi langan asmara 
tersebut. Di dalam sajak ini , betapa penyair menyadari akan takdir hidup. 
dan bila ikhlas ia akan menaiki peringkat (maqam) kehidupan yang lebih 
tinggi lagi. 

Diawalai dengan sang penyair memohon ke hadirat Tuhan (dalam 
ha l ini indeksnya ada lah dewata mulia raya (yang merupakan peninggalan 
sistem re li gi Hindu dalam kebudayaan Melayu), agar adinda 
mendapatkan kebahagiaan (untung yang indah). Kalau- k.el::an.da
~ ~~em.b--ah/ Vulv dewaav ~~ YCf:Ya/ K~ 
p~un.turzu-y~indalz/ Kepadcvtuaw waltat/adi,ndc,v. 

Dalam ba it selanjutnya, sang penyair memuj a Tuhan yang Maha 
Pengasih dan Penyayang yang menuru nkan cinta pada manusia 
(indeksnya dcwa asmara), agar dengan asmara itu bahagialah kekasih 
hatinya.Kan.da- P"!f'cv dew~ ~a/ Uereauv remcycv adih 
/::.elc.anda/ !fendaklalv icv ;epary'anfr InaJa/ U~ tuaw 
unt"arv~ 

Bait berikutnya adalah masih menegaskan doa kepada Tuhan agar 
d inda bahag ia. Dalam kaitan ini , sang penyair membayangkan anak busur 
dewaa asmara digantung i dengan bonga seroja s untingan hauri. yang 
mengindikasikan kuatkanlah cinta baru itu. sebagai takdir Il ahi . A~ 
bu4-urny~ ~ ~ [)~ Jero/CV ~~ haun/ 
B~~ dew~M ~ lenffkapi/ D~ ~ ;edi:cv dv 

_;aruDisambung ke bait berikut:Sudah-U:w~pUf'l/p"f!WDewat"~M 
~~ dv pu,n~ ~a/U~ r~ beri./n,v 
gan.da/I~ nunp~ kepada- adin.da.-Dalam bait-bait ini tampak 
j e las kosa-kosa kata yang dipil ih khas dari peninggalan Hindu. tetapi 
diubahsuai dengan konteks keis laman. 

Bait be rikutnya dengan kebijaksanaannya sang penyair re la 
meninggalkan kekasih hati (yang meruj uk kepada kata nyawa, kemala). 
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Kemudian ia bcrdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar tetap 
melindungi kckasih hatinya ini. walau tidak menjadi miliknya lagi. 
T~ tua~ ~ nyawa/Separy'anfj' han/ J~ 
~Pikiraw ~ hanyalaJI, k.elnaWDaindu"1ff-t/ Tuluzw 
Ma.h.a-KutMa.< 

Bait bcrikutnya adalah wejangan dan kepasti an bagaimana 
meletakkan hubungan antara sang penyair dengan kekasih hatinya. Bailer 
~ ~ ~ Aduhat/ k.elc.a:1-ilv erna:Y tempatuarz/ 
K~kanda-d.e1nt/A lla.Jv kekal( Kepadcv tuawe~na:Y rCljluaw ... 

Bait bcrikutnya adalah pantun yang bcrsajak binari, yang 
sampirannya berupa mega berarak lalu dan bayu berhembus scpoi basah. 
Dilengkapi dcngan isi pantun yaitu ingatl ah kckasih kakanda merayu. 
mengenangkan nasih salah tarah. Walaupun nas ib demikian sang penyair 
tetap tabah dan ikhlas menjalaninya. karena !tulah takdir dirinya. Kalaw 
1~ Oeral'"a/c; la.lu/BtA:;YU/ berluunbu4 ;epot/ ba4an/I ~ 
tuaw~m&·tA:;Yu/ M~J-Ul1Jilr ~taralv. 

Bait pamungkas dalam sajak ini dan kccmpat seri sajak ini adalah 
serangkap panlun bersajak binari , yang isinya baga imanapun abangnda 
tetap teringatkan kekasih hati , duduk termenung berhati kuatir. Artinya 
cinta abang ada lah abadi. wa lau untuk mcnyatu dalam mahl igai rumah 
tangga tidaklah dimungkinkan lagi. Ini lah responnya sebaga i manusia. 
Kaltuv ~"aw tu.ruw n;,'!.Lt.I::J. Lak$an£V air m.at"a- .Ja.at.iv 
rnengalir/Itula lv k.anda- au,..~ adiK/ D~ term.e+U U'l.fr 
berhaW k-1-tat:ir. 

5.4.32 Ku Sangka 

32.KtVS~ 

K~cemp~~;et"an.fflcat/ 
R upar~j~a-1nelur t:e.lall/ didel'"v ... 
/{at"'t.-ki,vre~nu,l:., ~in// 

WCVJ~daw war-1ua:Y J-i/£1-vber~ 
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Kuharap cempak.cvbahart-l/ke4~ 
B~~~.rinar mat"ahan/ ... 
R u.panycv ~eraeav paealvkelopa);; 
D~t/luu~lmpulu)v!cali: 

Ku.p~cempaka
f{ arUf'JV muU:v ~er;era);; ... 
Melatv Yar!ff' a.cUv 
Paru:icw~er~ ... 

Mimpiku-;erq;a- tl!rapUI'lff' dv paycv 
Terat"at/put"'t-lvawaw~cv ... 
Ru.panycvmatuar ~ut-mpur 
Kaca-pirinfJ'~r~ ... 

I~;-ub-ulv, Unpian/cu.-1~ 

K~cempaka-pur-t-lvber;-ilv. J 

KuWzat' hunbanfr~ber~" 
Kelop~~erlx~meneruncv~ 

Kt-~haurt/~~ 
BuUl/ mat"cv 1'1U!4"/j/~panalva:s+narcv 
Ru.panycv 11Wf1Jat'V.J~dipertb 
K~dipertb~Jeffe!"IM 

Saj ak "Ku Sangka" seperti tertu lis di atas, dapat pula dike lompokkan 
sebagai sajak romantis, yang temanya adalah mengenai asamara. dalam 
konteks karaya-karya sastra Amir Hamzah. Saj ak ini te rdiri dari enam 
ba it, setiap bait te rdi ri dari empat baris. Tetapi demikian tidak 
sebagaimana umumnya pui si tradi si Me layu yang umumnya sangat ketat 
pada aturan rima dan garapan baris, maka sajak in i agak bebas dari 
norma-norma tersebut. Keseluruhannya menggunakan 24 baris, yang 
di susun dengan berbagai j eni s kata, dan disertai dengan diksi yang 
memperindah suasana puitisnya. 
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Secara semiotik, sajak ini mengeksprcsikan kesalahan pcrsepsi sang 
penyair terhadap eksistensi kiekasih hatinya. Namun ia pun tidak 
menyalahkan kekasihynya, semua itu menjadi bahagian dari pe ran 
kehidupan yang harus dija lani. 

Dimulai dari larik-larik K~ ce~np~ leer~ 
Jet:"~ t?up~cv melur ~ cl£4erv .. . Artinya sang pen yair 
mengira babwa sang kekasih batinya adalah masih sendiri dan menjadi 
mi liknya pribadi , te tapi kenyataan berkala la in ternyata ia telah disunting 
o rang lain. Kekas ih hati ini dilambang kan dengan bunga cempaka dan 
melur. Akhimya remuk redamlah hati sang pcnyair. hingga timbul dalam 
wasangkanya, apakah ini pengkhianatan atau apa di seba lik kejadian ini? 
J{at"'tkv r~ ~~ UUI' Wcv.1~ ~ war-war 
J-i~bergantv. 

Pada bait be rikutnya masih j uga berasas kepada prasangka, sang 
penyai r menyatakannya sebagai berikut.Kultarap ce1np~ balzan . .v 
hun.banfll'8el.unv /:l:Liuv ;£.nar mati::l.lutrv .. ./ 1? up~cv terat-av 
p~ kelopak/ V~v ~ berpulu.lv kalv. Ia berharap 
bahwa kekasihnya bagaikan cempaka yang baru kembaog, lugu, palos. 
dan alamiah , belum tahu s inar mataha ri , be lum banyak tahu tentang 
kehidupan dan segala pemak-pemi knya. Ternyata da lam realitanya 
kekasih itu ada lah terata i patah ke lopak , dan ditegaskan dengan isi 
berikutnya dihinggapi kumbang berpuluh kali , artinya telah menikahlah 
kekasih pujaan hatinya itu. 

Ba it berikutnya mengekspresikan tentang permohonan penyair 
kcpada cempaka (simbo l kekasih hatinya) agar menebarkan c inta, yang 
da lam hal ini diindckskan dengan harum mulai terserak. Di s isi la in, 
perempuan-perempuan lain tidak sama dengan kekasih pujaan hati . 
Perempuan lain ini dis irnbo lkan dengan bunga me lati yang hanya pandai 
tertawa, begitu juga dalam mimpinya seroja te rapung di paya, teratai 
putih pun hanya sepcrti awan di angkasa , begitu pula mawar mengandung 
lumpur, sementa ra kaca piring hanya mcnjadi bunga rcnungan. 
Kup~ ce1npalca/J{arUI11/ ~ ter;erath ... /Uelatv y~ 
adaParu:iat/ ter~ .. ./ Dilanjutkan bai l berikut:Mimpikw .fero/tv 
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t"erapttY!fr cit/ /JClj/a/Terat"at/ put"'Jv awcu-v tM1.fjfka4t::v .. ./Ruparvyr;v 
m~::uuar ~~uunpur/Kac;a-piriA1frlnW!.fJCVrePU~ ... 

Dalam bait berikutnya. sang penyair lagi-lagi menyanjung ang 
cempaka (simbol kekasih hatinya). Ia selalu mengcnang sang kekasih ini. 
baik dalam bentuk igauan di kala Subuh. maupun mimpi di kala malam. 
Betapa cempaka putih berseri dan bersih. Oleh karcna itu. maka kumbang 
keliling (simbol laki-laki pengharap ci nta) mcngel ilinginya, kasih 
ccmpaka menerima cembu. I~ ;~ impianic.a, 
,nala,n/1( ~ cempaka- purJv ber;ilz/ K ulihat:- kalnban;r 
ke.l.ilir~fr berlaffu/Kelopakmtk t"er/ntlc.r;v menerimr;v Cel·nbu/. 

Bait terakhir sajak ini. secara implisit. sang penyair berharap dapat 
menyunting cempaka sang kekasih hati. tetapi ia sa lah wasangka. di 
sangkanya hauri bertudu ng lingkup dan bulu mata menyangga asamara. 
ternyata yang ditemuinya bagaikan merpati dipetik yang menguku 
segera.Kt~ !z.aun/ ~ UY!.ffkup/Bu® mat"r;v 
~~~ pana.lv a:Jmcu"a/R upa11j!r;v 11Wf1JatV .J'anfjaw dipet:"tk/ 
Kalaw dipet:"t/c,- mengu):-u; .regeradadi dalam sajak ini apa yang 
di harapkan sang penya ir terhadap kekasihnya, tidak dapat diaplikasikan 
da lam kenyataan. Oleh karena itu gundahlah sang penya ir ini. Gadis yang 
diharapkannya kelak dapat membina rumah tangga. kini telah disunting 
orang lain . 

5.4.33 Tuhanku Apatah Kekal? 

Tuhanlu{1 ;.ttlc.r;v daPv ria
(iela/vr;lan; Jef'I:YbU1't-

T epulv daPv ftifv 
Se~~r;v le+-vyap, ;-ilaA'IV .rel:;aw. 

Gelalv bertuJ:ar~<::.a.,w dt,t~c.r;v 
Sul::.a- ber.ralink.an-rat"ap 
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Ka~beralilvci-nt"a

Ci-nt"a-J~tvaw~ ... 

Jtuy~vapaealvk.el<:ab 
Apaealvtemp 
Apakalvftllv ber;alWv rupa 
Apaealv~ ;epcuy'a-nfr r~a ... 

Bt~ fa:ytvdi/J-i,narv mat:"altarv 
Ma~ber~ mene!Jai:V.J"alyv 
f( (1at-vlanf;U bertu):.a,,. '~Wlfr 
Gelo-mba+1fJ" reda- di/ iepv panrav. 

Se~gagak-beralilv war;uv 
Se~nerbalc---cempak<;:v ;eKaW ~ 
Apaealv lafft/ laffuaw kaM:Jv 
~ ,;e..maiat""'~J::.et-ara ... 

Sajak ya ng bertajuk "Tuhanku Apatah Kekal" ini disusun bai l dcmi 
bait dan larik demi larik. Namun sesuatu yang menj adi eksplorasi eslcli s 
puisi ini adalah di antara bait, di ujung sajak ini, dengan bertanya, sa ng 
penyair menutupnya dengan satu bari s saja, bukan ba it. .Jadi secara e tetis 
ini merupakan garapan kreatif sang penyair. Sajak in i masuk juga ke 
dalam lema romatisme. Terdiri dari lima bait, dan diakhiri oleh satu 
baris. Sctiap bait tcrdiri dari empat baris, dengan demikian jumlah 
keseluruhan barisnya adalah 21. 

Tajuknya adalah bertanya kepada Tuhan. yairu apakah kei ndahan 
yang dialamainya ini kekal? Yang kemudian diekspresikan larik demi 
larik . Dimulai dengan paparan puitis, wahai Tuhan bcrbagai kenagan 
indah ya itu suka dan ria, gelak (terlawa) dan senyum, tepuk dan tari 
(beru pa gerak) semuanya telah lenyap kini, kejadian itu telah lama seka li . 
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Tuhankt.-4 J-ukcv darv ria/Cielalv darv Je11j!um/Tepub darv 
t"an/S~cvlenyap, ,rilanv;ekalU 

Dilanjutkan ke bait berikutnya, yang mengekspresikan bahwa 
kenangan yang indah tersebut, kini telah berubah dan berganti_ Kalau 
dahulu ada gelak kini yang terjadi adala h duka , suka berubah meojadi 
ratapan, kas ih beralih cinta, dan cinta sendiri mcmbawa sak wasangka. 
Dalam bait ini ditekankan hukum perubahan di alam ini_ Cielalv 
berrul:arkaw dul:aJ Sukcv ber~ rat"ap/Kaa-ilv beraliJv 
ciPifa/Cinrcvme+nbawcv Wa4~- . _ 

Dalam bai t berikutnya sang penyai r menanyakan tentang e ksistensi 
Tuhan apakah kekal , yang sebe narnya sebagai seorang muslim pasti lah 
tah u bahwa A llah adalah kekal abadi. Ttu sudah menjadi salah satu sifat 
Al lah, Tuhan seru sekalian alam, Jwy~ apatlzlv 
K.el:al/Apatlzlv tet-ap/ Apalcalv ~ berJali-Yv rupa/Apat"ah-~ 
Jepa+y'anfr ma,scv.-. 

Namun di dunia ini, semua makhluk ti ada kekal, yang tentu saja 
berla ianan dengan sifat Tuhan yang baka tersebut. Contohnya bunga p un 
layu di sinari matahari, makhluk pun kemba li (berangkat) ke akhirat 
menemui j anj i, langit yang hjau pun b isa be rubah menjadi mendung 
(gelap), ge lomba ng sedahsyat apa pun a kan mereda di tepia n pa ntai. 
ltulah hukum alam yang ditentukan Tuha n. BUI'!f}CV laj/t-v d?.s-in.an/ 
mat"ahan/ M~ ber~ menepatv .J'Cuyi/Ht:fat-V langU 
bertul:ar lnendunf!/Cielcrm.ban~ reda-dv t:l3pt/ pant-au 

Masih da la m konteks menguatkan ketidakabadian makhluk itu, bait 
berikutnya ada lah memebrikan cootoh-contoh lainnya. Burung gagak 
biasa beralih warna, semerbak cempaka ( ini menjadi simbol kekasih sang 
penyair) bisa hila ng, demikian pula lagu asamara yang te rdengar di 
te linga, la ma- lama juga aka n hilang tak ketara. Sajak ini di tutup oleh 
taj ukny a, yang berupa pertanyaan Tuhanku apatah kekal? Pe rta nyaan ini 
juga sebena rnya sekaligus memberi dan mencgaskan j awaban Tuhan itu 
kekal, sementara makhluk itu tidak keka l. S~~beraliJv 
J(Jarna/Semerbah cewtpal:cv .JekalV hilanf!/ApaL-alv laffi/ laf1uaw 
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~ ~cv t£ad<:v !cet-arcv .. .Ditutup o leh baris: T~ 
apac-alv J:.ekal.? 

5.4.34 Teluk Jayakarta 

Omb@ me+n.ecaivdvtl3pt/ p~ 
A~ber~lem.alvle-mbut
Pt-~kelapcv melambat/-la+nbt:;u/ 

Dt/r~~awcwvbergelut: 

8Urt-U1ff' Cer~ m.elaj!ar~.frfa:y/M'lfr 
Serunat/ ber;erw "a.dilcluv JCl;:Yang/' 
Per~berrlj/anyt/ber~~ 
Laue har~htjawtl!-rbent-ang: 

A;ap kapab berffUm!Jal-~unpab 
Mela;yart/ c-CL:f(;h Zaut-cwvJ awcv 
Bet!M du.duJ:,. berhat:V /ce,sab 

Meli.h.acpera.luv~w;e+nuder~ 

M~~dvc-~Jawcv 
Seot"IM'lfrc:lirt/ JebaC/M'lfr karcv 
!{atv ~tiad<:vc-erK.at-cv 

Tidur ;e.l:.aW hara~n-cen.der~ 

Tikir~ m.elaj!arzrrent;-a~vke-mancv 
sekaW ke- t£.m.ur ;e.l:.aW ke-ut-arcv 
M~~.J""aulvke-;ancv 
Vvperl:"emuawair~~ 

[)[/ hadap~ hut-arv UI1'UA.rl1j/CV J'1UA.dcv 
T runpat;-C14;Yih bert-e41UV mat-cv 
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Tempat-ma/J.:Yuh~ct-nrcv 
Ternpat-!rilnr lnerlj/atul:-aw~a: 

Fikirawuunpcuv~lcemba-W 

Menuf!Oda' k.albtv '1W41:YU4-ahkaw ltat:i/ 
Menf}tA~ u"''nU'ifrt"'ta.dcv ;eperw 
Yayi/ laUv membawcvdin/. 

Ornbah,~np~ke-atlM ~ 
Bay tv ,,mu,..aytv 11'U?#Yau.hk.aw ltaev 
Gelah~me+nbawakwn#rdtv 
Terken-aY!ffk.awtuawayultai/ yay//. 

T ty'cv IU!-1ffiUW bualv harduv 
Lihatialvli-mbur ~;ap gelcnn.lranff 
I ngatlalvtuaw ~~clahultv 
A di/v f}UI'"i-Y!ff eli/ panukuaw abal"ff'? 

Sajak "'Teluk Jayakarta" ini disusun bait demi bait dan setiap ba it diisi 
oleh empat larik . Keseluruhannya terdapat 9 bait, yang dibentuk o leh 36 
baris. Setiap baris didudun oleh scj umlah kata, yang rata-ratanya adalah 
empal. sebaga imana puisi Melayu tradisi. Pili han kata-kata dalam sajak 
ini. selain mcnggunakan kata arkaik. sepen i guring dan limbur. juga 
menggunakan kosa kata dari bahasa Jawa. sepe11i ningsun dan yayi. lni 
merupakan ckspresi kepenyairan Amir Hamzah yang selalu mencari 
terobosan-terobo an dan " kel iaran-keliaran" baru berdasarkan 
pengalaman kulturalnya. 

Sajak ini dimulai dengan mendeskripsikan secara pu itis keadaan 
alam di tcpi pantai. Ombah ,n_e,,neca/v eli/ cepv paneai/ A~ 
berhem.J.)u;- lemalv lem.lnte/ P~ kelapcv m.elambcu/-la11Wat:/ 
Oi/ rt£a#lff'~?l4-CVawaw berg-elut: 

Dilanjutkan dengan larik-larik yang menggambarkan bahwa sang 
penyair mcnaiki kapal berlayar jauh kc pu lau Jawa. Saat itu burung di 
lautan terbang melayang, serunai (terompet kapal) sekan menyeru adinda 
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sayang ( indeks untuk kekasih hati) , perikan bem yanyi , lautan di depan 
hijau terbentang. Buru,ng,. t"erb-anfr ~ar!.ff"~ang/Sertuu:u/ 
ber;ertv ''adt:/:;kw Ja:Yat?.fY"/ Periku-v ber rzyarvyt/ ber~

i-~ Laut"han~htjawt"er~ 
Selanjutnya sang penyair menggambarkan kapal yang berlayar kc 

Jawa ini .A;ap kapab berffUmPab-ffUmPal/Nelaj/art/ ~ laut"aw 
Jawa/Berar d.u.duJ:/ berhat:V keial/Meliltat" peraluv ~w 
Je41W.dertZ1 

Selanjutnya selepas saja ia di Tanah Jawa, sang penyair merasa 
sebagai sebatang kara, hatinya juga susah. masi h terbayang kampung 
halaman, dan sulit untuk tidur. M~ ~ cit/ tlM'I.alz,. 

Jawa/Seor-anrr di:rv ;ebat"anrr K.ara/ffatv .rt4ialv tta.dar 
awkat:WTidur ;e/<.a.lV harat~V cendertZ1 

Pada larik- larik berikut penyai r mendeskripsikan secara puiti s 
tentang keadaan dirinya dalam perja lanan dalam rangka merantau ke 
Jawa. Pikirannya melayang-layang, matanya memandang jauh ke ujung 
lautan, juga hutan-hutan yang yang tampak da lam pelayaran ini . 
Fikirartkw mela:Yanrr em-a~v w mana/Se!cali.-w c-unur ~ w 
ut-ara/)vfat"ah,v ~ _;au/v ke-~Ot/ p~ a&-'" 

det1gaw~fZ10ilanjutkan dengan ba it berikut ini . Ot/hadapan/ct.,v 
~ IM1UU'"Ylj/ar I'JUlda/Tempat" a4;)1ih bert"e#Uv 1nat"a/Tempae 
ma,/,r_yub~ci-nt-a/Tempat"bib-ir merlj/acuKaw~ 

Dalam perjalanannya melalui kapal !aut tersebut. sang penyair 
tcrpikirkan masa lampaunya saat di kampung hal aman. Terutama 
mengingatkan dirinya kepada sang kekasih . Begitu be rkesannya c inta 
sang penyai r pada sang kekasih ini. Fikirarv lampatv ~ 
~~ Kalbw merlj/t~ Jzat-'t/Jv!~ 
t~ t£ada, ;epert"'t/Ya:;;v laUv rnenWcuuar di:rV.Disambung olch bait 

berikut :O~ 1~ar ke- at"ar bat:u/Ba:;;tv mera:;;tv 
11'lef/!/~ hat-'t/6~ ~ 111.e1nbai.oaluv 
rintiu/Terkena~tuarva:;;uhat/ y a:;;u 

Di akhir bait puis i ini. sang penyair sebenarnya menetapkan tekad 
untuk tetap memelihara dan meneguhkan cinta pada sang kekasih, 
sebagaimana keduanya meng isi waktu yang te lah mereka lalui. Tl!'fa-
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5.4.35 Hang Tuah 

3 s. H tu'lff' r ua~v-

Ba:Ywberpup~~~ 
Banywdireb-ut-builv~ 

Selat-Melal:a-o-mbaknycv me+necalv 
Pulcub-~belalv-memlJ-elalv 

Bahl:ercvdit:l:!pulvburua+v~ 

PM}f'a_jab- ~ltaluaYvditunclcv 

Cam.ar t"erban[r riu.IV ,yuaycv 
A lkamai-" ~ tnef/I;Yelat11/ .JeffaYCV 

A nntuicvPertA1f}fft/ !an/ beY~ 
Melal:a-~v~dirunturv 

Ciao/ar claw pU4-Ccv t"Cnfffft/ claw k.uktlv 
Panrarclaw~cvr~claw~ 

Me.lak.cv! L~lcehilanfJarvbapcv 
Randal Sibuk-mencari/ cendercv tnat-cv 

f{ al1ff' T uaM f{ al1ff' T uaM Vi/ l'1'laf"la dicv 
P~~~Penuircv 

T~ Sult:-a+vM~ MaharqlcvB~ 
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venuarK.aw kaa:v benrarcv J:.anaw 

"TU+'I/ T ~ cit/ Mcyapalu:t-l'taf1ZCV t-erma-;yhur 
B~cv;al;.ier~lzancurl" 

W~ ~rupanycvl"tef}arcvMelah;v 
!(are+ul/L~dit"'unpcv marcv 

Tetl::lpt/~ waltav KB:fturt/ 
!( q;'ad£ka.w ;-ululv' I'IUU?'Z/JuJ:all/ dirt/? 

!fq;awr~~~bunu/ 

(iuru/v~u,; m.enyedt:ltl:arvhaW 

Keluarlalv J-Ululv l'nef'I:YU4-Ur pant-av 
A ~Perturfab fu;yat-ciihi,nt-av 

c~ d4er~tiit"'da+ni--~ 
s~~~daempart/;ekalt/ 

Lekvdip~fijemUrulv ;-uarcv 
R~~~rulvdawtytawcv 

SululvMelah;v.;~cvkeca 
l/ndur ~cvmana-y~t-atnpib 

"T~ ari'J'Zad.cv Perinf}fft/ ;udahlalvdekat
K iftv kel.uarv den.ffanlalv cepat-

If~ Tualvcobr;v UJzatV 
Ap~aji:at:-r~dirt/1 

L~!f~Tualv~berit!M 
A ri'J'Zad.cv Perinf}fft/ ~cit/ J:.ualcv 
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)vfW'!,t-a/vdi.tiir~d.engaw~/"(M 

If en~be!Jalarv~hadaparv rcyt;v 

NegervM~hidup~ 

Bttkanlcalv iav Lakamaruv Je.f'ldirv 

LakJ<Mna+'l.a: cah;ya-M~ bunrfcv Pahlawarv 
Kem.ala-;et"'ta-maralalv Ttt.arV 

Tttanlc.u; jadi.karv par-tb t-olah bala
Tunmlcarv~arv~~a-

Cierzderantr pet""CW!fj' di4-uruhnya-pakv 
Mru~~wiramanya-t-entw 

Kelu.arlalvLak~ m.ahkot-a-ranv 
Tu~M~dvclalar;vr~v 

/v/cuya-1 Mcuya- I Tempih PerirlflfJV 
Lelapuw meletup bergantv-gantv 

T et""antr CU-aCa/ bergan[V kelat1v 
Bty'anfr M~ J1Wryadvg:era#'l/ 

Ci~Cl4-'daandcv pt~a-d£rampat
Sabar Melalc.tN ;-ukrna-dv Sdat"! 

A nuth-bercu~ ln,ww-rnemlnww 
ru~ut~:r~lurw-rnelurw 

Lelcvrent:-al::.cvberput-ar-put'CU"" 
Callya-;eryatrM ber;iA1.ar-~ 
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Lak/amana/ ~1Utlvt:Wat-arpU4ptv 
Yw nwnyambar urnpantanya nyat?:;:v 

f{ tjcuv ;euara bertuk.ar warn a 
Si-1"1£Uv ,Jer!f'at-CV p~ntzur nyawa 

f{ a/'tfr T ualv e#1jJat-berkawaw 
Ser~ahebartt.adaterraharv 

Cuculc/Per~ menarihlayar 
I l"l.CUtlv dicarv c-en-rpat-berlz.Uuiar 

Dal'tfrtiubenuw 1nerna:~~ lela 
l/ 1npama!JU11LUr ditlwartfr cu.ac:a 

Pelur·wc-er~ meru,yt,v baht-era 
L~nanadtjt,dan;r/ce.-~;eg-ara ... 

Sajak yang berjudul " Hang Tuab" ini dengan tegas dan j elas 
memang dikarang untuk menceritakan kepahlawanan seorang w ira 
Melayu di masa Kesultanan Mclaka, yaitu Laks mana Hang Tuah . Agak 
berbeda dengan sajak-saj ak Amir Hamzah lainnya, sajak ini tampaknya 
cligubah mengikuti norma-no rma yang lazim dipakai da lam syair Melay u. 
Temanya adalah bercerita tc ntang Hang Tuah. bersaja rata a-a. da lam satu 
bait terd iri dari dua bari s. Dalam satu baris rata-rata meggunakan empat 
kata utama. Sajak ini dibentuk oleh 39 bait, yang mcnjadi satu kesatuan. 
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Saj ak ini menggunakan kata-kata Melayu Lama, seperti galyas, 
pusta, randa, ranggi, puspa, pencalang , selig i, dan lain-la innya. Diks i 
yang semacam ini , memang secara cerdik dipilih o leh Amir Hamzah 
untuk menambah suasana puitis dan historis, membawa pendengar ke 
masa lampau. di zaman Kesultanan Melaka, sebagai ikon kemaj uan 
tamadun Melayu di abad 15 dan 16. 

Kata galyas (galias) berarti kapal layar yang ukurannya re latif besar 
seperti yang dig unakan oleh orang-orang Portug is pada zaman dahulu. 
Kemudian kata pusta (fusta) adalah sej enis perahu atau kapal zaman 
dahulu. Kata randa artinya adalah ke sana ke mari membawa barang 
(seperti pengungsi). Sementara, kata ranggi berarti lagak, menti ko. dan 
sombong. Kata puspa artinya adalah bunga atau mahkota, Di sis i lain. 
kata pencalangart inya ada lah sej enis perahu yangg besar umtuk meng
angkut barang-barang dagangan. Kataseligi , adalah senjata tajam yang 
bentuknya seperti lembing yang dibuat dari bambu (sejenis bambu 
runc ing). 

Sajak ini sepenuhnya menceritakan perang antara angkatan perang 
Me laka dengan angkatan perang Portug is di Selat Melaka, dengan 
menggunakan senjata meriam. Tentara !aut Portugi s dapat mengalahkan 
Melaka, tetap i tidak dapat mengalahkan semangat juang praj urit Mel aka. 
yang dipimpin o leh Hang Tuah bersama saudara-saudaranya ya itu Hang 
Jebat, Hang Leki r, Hang Lekiu. 

Bagaimanapun, sebagai seorang Melayu pastilah mengenal dengan 
seksama siapa itu Hang Tuah. Demikian pula Amir Hamzah dalam sajak 
ini menguraikan secara tegas bagaimana kepahlawanan Hang Tuah dan 
kawan-kawannya da lam me lawan penjaj ah Portugis. Baginya Hang Tuah 
merupakan pahlawan Dunia Melayu yang akan abadi nila i-nilainya 
sepanjang masa. 

Sajak ini dimua li dari penggambaran a lam di Melaka dan sekitarnya 
saat terjadinya perang. Di dalam la ri knya d igunakan pula satu kosa 
bahasa Jawa yaitu banyu (air) dan segara (lautan), ~~·irama (irama). Saat 
itu angin dan air di Melaka sedang menemani perang. Selat Melaka pun 
ombaknya memecah, terjadi perang di !aut, bahtere ditepuk, buritan 
dilanda, penjaj ab dihantuk dan haluan ditunda, sang fauna yaitu camar 

239 



riuh suara. dan alkamar hilang menyelam segara (!aut). Bt:y~tkVerpuput" 
~~ Banytkdirebut-builvdibubtu-1fJ// Selat" MelaKa
o-mbaknycv 1netneeah/Pukub-~ !J..elalzr 
~/Baht-ercv d.itepuh b-urimw cl.ilandaJ Pery'qjalr 
d ih antub h.a.luarv ditunda//Camar leY~ riulv 
.ruara/A lkaAnar h.i..lanfr me11j!elcu* Jeg-ara/ 

Kemudian diteruskan ke narasi berikutnya, armada Peringgi 
(Portugal) lari bersusun. mereka bernafsu menakl ukkan Melaka. 
Kemudi an galyas dan pusta tinggi dan kukuh, pantas dan angkara ranggi 
dan angkuh . Akhirnya Me laka kehilangan bapa (para pahl awannya). Saal 
itu Hang Tuah sedang sakit. Ar~ Peri-P1f}f!t/ lar-v 
ber,fU4·Un/)v!elah;v neg:erv Juu.ula.K., diru,ntun/ /6a.lfar claw pud"cv 
~ claw ku/:;ulr/Pant"ar claw ar!ffkarcv r~ claw 
a+1ffkuW/MelaKa-! L~~bapaJ Randal S~ 
mencar·v cendercv ~ //!{~ TuaM ffa+1.f}' TuaM Vv mana
dia/P~alcu<~uncvPerwira//T~ SulrawM~ 
Maharcyw Bint"an!/Ve+'l.fJClfkaw kalcv b-entlzrcv /ca.nan//'TUYV 
T ~ cU McyapahU ttamev te.nn.t:l4Jilutr/Ba.dannycv ;alc.U 
Ya:Ja.k.an< hancur!'//Wal-!1 a/.altlalv rupanycv nq;arcv Melak.al 
Karencv L~ dUunptA/ mara/Teiapv ~ wa.ll.aV 
KeJ-turt/1('11~ ;u.lulv, mampu:.(:.a.lvdirv?// 

Selanjutnya terjadi pembalasan kepada a rmada Portugis oleh armada 
Kesultanan Melaka. Mereka menggunakan apa jua yang dapa t mengusir 
Portugis dari negeri te rc intanya. fft1f'a.w rinrJv ~ 
!n.u1U/6urulv ~lk Jne11j!ed.ilt.l:..c:t. ltat:"'t//Keluarlalv ;ululv 
lne11j!U4-ur paniat/A~ Pertugab fu;yW ddu;ntl;;U('/Cucuh 
~a+1.ff' dUt./:.a..mv ;~aulv leY~ dilemparv Jekali//Lelcv 
dipa:Ja+1.f}'~ulv .ruara/R~ter~rulvclaw ry;awcv 

Berbagai s iasat perang terus dilancaarkan untuk meng usir Portug is 
dari Melaka, tetap i j uml ah armada dan pasukan perang Melaka kalah 
dengan jumlah armada dan tentara Portug is, terutama tekno loginya yang 
menggunakan senjata meriam (l ela). Sululv MelaKa-,;~cv 
keca/llndur ;egercv mana- _y~ lampil//'T~ ar~ 
Per~ ;udahlalvdelcat-/Kittv l:el.uarv~cepat'//lfa+1.fJ' 
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Tu.alv ~ lihart/Apakalv aji;at- ra.Jakaw ch:rv?//Lakdcunancv 
I(~ Tu.alv ~~ berua/Annadt:v PertA1f}fJV ~ dv 
kuala//)v(i+'IL-~ clidirikaw ~ ;egera/ I(~ be!Jalaw X& 
hadapel41/ rqja// 

Walau di tengah keadaan sakit, Hang Tuah tetap memimpin perang 
ini, hiduplah petjuangan para serdadu Melaka, yang ikonnya adalah 
Laksmana Hang Tuah. Negerv Melakcv hUUtp keinbaWBu.kank.alv 
iav L~ ;endiri//L~ c:alljlcv Melalca; ~ 
Paltlawan/Ke1nalcv ;et"'uv 11ta~,.alalv Tu.an//T~ .Jadi.karv 
pa-C't-h c~ bala/Tu.r~ ~Cl41/ dengaw 
;egera//Ciender~ per~ di,utruhl1j/CV paluJ Me1nal1.f}[fi? 
u~ I()WCU'IUU1j/CV centu//Keluarlalv L~ mahlcotcv 
,-af:U/T~Melah;vdv~ragu// 

Suasana perang pun dilukiskan dengan puit is oleh sang penyair 
dalam larik-larik berik:ut ini. Terjadi serang menyeranag antara angkaran 
perang Melaka dan Portugis (Peringgi). Mcuya! Mcuycv / Tempih 
Per~elapfM/1/ melel:up ber~~t//Ter~ cuaa;l/ 

berganw kelam/&yang- Melakcv f1-1.el"!!'a.dV g-ercun// Cia{yar 
dt:lant:U:v pu.a.Ccv dirampat"/Sabt:;v,y Melalccv JU..kmcv dV 
Selat"l//A ,?Ut/:r!J.ercunul/ burtv-~u/Tu.a-uh-I?WI'lU4ulc.- lurur 
rnelu.ru// Lelcv ren/:l;tkcv berpucar-pul:lA-r/Cah;ycv ;eryaccv ber.fi,nar
.fi,nar//L~ ~ dv aear pU&!Ja/ Yw tnenj/amb-ar 
t-unfJCU'!UU1;:YCV Ylj/ata//1( tj'a..-w ;egarcv bertul:ar wcu,.na/Si.n£:uv 
;e-ryatr;v p~ar Ylj/awa// /(al'lf}' Tu.alv empae 
berkawan/SerCU1fJ1"1j/CV hebaC t£ad.cv cert-ahan//Cuc® Pert:-11f}ffV 
1nenarih laycu,./I nduh dicarv CB1n!JaC berltindar//A !1.fjkat-Cl41/ 
be;ar- maw ;egera/Nendapati::aw PtA:YCU,. ranv Melaka//Peral'lf}' 
rcunab bedipae ganda//P~ berav cempae X& ;egala) 
V~ (iuOer/'l.f,W memaa·~ lela//Umpcuncv f}UI'ltUr dieeral'lf}' 
cu.aca/Pelurw ter~ 1'1Wf/Ufjiv bahftra//L~ dtj~ 

X& dalan'l/ ;egarcv ... 
Larik terakhir, yaitu Laksmana dijulang da lam segara, maknanya 

amatlah dalam. Larik ini merupakan simbol perlawanan abadi orang 
Melayu Melaka kepada penj ajah-penjajah Eropa. Walaupun mereka 
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dikalahkan oleh Angkatan Laut Portug is, te tapi mereka akan terus 
menagakkan kedaulatannya dj manapun dan akan terus berusaha 
mengusir penjajah dari tanah air mereka. Memang dalam kenyataan 
sejarah, para pengua a dan rakyat Melaka ini kemudian mcndirikan 
kcrajaan " baru"' dan tcrus be rjuang mendaul atkan imperiumnya. 

5.4.36 Ragu 

36.1?agtv 

A;ap Plff"aawberffUlunfr~ 
Naik--~ kal::.i4nwdewtu 
Ra4~tu lzat:t, melam&t+1.f!-lambunfr 
R~kup~akawlcurnt:a: 

''per~IA1u4 lii'11-IA1 ;udalv /:.uptfj'i:V 
Sero.;t:vput"'~be/:l:;v J~ 
Sekar~Znff" il'tV w~Ciwtu 
Pad<:v tuan./::.t,v be/:l:;v paparkan./~ 

Wa;j'aArz:ytucu'·ca-berkt;/aurkilt;uv 
Bibir tl!rl.lu/ct:v ruptu berkat-tu 
G~tu tl:unpak-berJ-i.rlar-J-i.rlar 
8~1/ keluar merdu/ ;-uan:v. 

r~ na/c,lc{,vdewi/ r~.J'uit:"tu 
Ap~tl!r;impubdvdalamrdadar 

ll railcarvtuawpar:UvCij/ahnda
Rinclu.aw~ I~Jemllr::c.-ncv?" 

Wcy~tujtu"nilvffilanfr~ 
Sentv-Jtu JemCij/CU11/ dv ~du,yt:v 
Padmcv;er~ber~~~~Znff" 
Vikucupi/ caha;ytu per/"taffla/ rCij/tv. 
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11 at"'U1jlti/ dct::Ya!'lfr Ytl4-Ci/ ~erbuh::v 
St.d:a-claw ricv Ji,l,ill/ bergantV 
PermohorteU'l/ 1'1-atV lupti/ ~ 
Kare+ul/~Ci/ rneni-mpti/di-ru 

13ibir beq;i4a/1.; m.elep~ pelulcaw 
Su.arti/laUvme~;-impulaw 
(iadt/,y berkatl;v mela:Y~ rtA'ldu.a+'V 
'Vuli/' tuanhv partb poh.orz/cayv. 

Sajak ·'Ragu" di atas ditulis dengan cara mengelompokkannya bait 
demi bait. Ada sebanyak tujuh bait, yang setiap bait diisi o leh cmpat 
baris. Kata-kata yang dipil ih juga mcnambah suasana esteti dan 
puitisnya sajak ini. Kata-kata tersebut terdiri dari berbagai jenis kata. 
Terdapat juga kata-kata yang berasal dari bahasa Melayu La ma. epert i: 
sempana dan seraga. 

Sempana, me mi li ki dua pengertian, yang pertama adalah kapal 
pes iar, yang kedua adalah keri s berlekuk- lekuk rujuh atau kurang. 
Kemudian kata seraga artinya adalah banta! besar yang bersulam indah. 
kcdua ujungnya mem iliki hiasan yang sama. 

Sajak " Ragu" ini. dengan jelas membawa kita kepada budaya 
Mc layu yang sebahagiannya menyerap unsur-unsur budaya India. Ini 
terccrmin dalam kata-kata seperti : C iwa (Dewa Shiwa), Dewi Ratna, 
Padma Seraga, dan la innya. 

Sajak ini mengekspresikan tentang pertanyaan ayahanda Dewi Ratna 
Juita, tentang siapa kckasih pihan hatinya, yang dalam sajak ini 
di indekskan dengan larik-larik: ''A~delovr~~jUib:l/ Ap~ah

~er;imptd c:W dalam/ dada/ ltr·cu:~<.arv tuaw pcu:icv ty~ahnda/ 
!??~ ~ ,noho-n,lc.a,v Jef111Janaf' 

Menanggapi pe rtanyaan ayahandanya tersebut, maka Dewi Ratna 
Juita waj ahnya bersc ri , dikecupnya cahaya bu lan. Ia memang sedang 
j atuh cinta kepada scseorang. Ia pun mc njawab di hatinya te lah 
bersemayam Duli. yang menjadi pujaan hatinya. Bwir berpi4a/1.; 
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melepM!caw pelak.an/ SuartM f.alu. ~ .fimpulan/ 
Ciadi-r berlcatl:v 1nelaj!~ rinduan/ "Vuw" tuanluv parth 
p~ 

5.4.37 Bonda I 

37.8~1 

Vala11V ;epw~ malcu1V 
Vala!1Vg.eralvclauw;~ 
Vala/11/~mawar~ 
B~lculihat-~bercinb:v. 

Vala!1Vtepuha£r cit/ baav 
Vala!1Vbuavpuncalvkelap~N 

Vala!1V/n;J~~ l'l'lel'lYerv 
8~/u£dengar ~anakndcv. 

Pelanffv~~pera/u,v 
A waw belrara/v balzrertMdit:"trw 
Bin.t"anfr bertlzbt,u---.Jemp~ ;eruptM 
8o-ncUvlutliltae ~ beriba: 

Vv~pCljltM~~ 
Vvah:trtz:unpuhef'lt.bt,wvber~ 
Vv tialcu1V permatt:V boru:icv c-erpandanfj
l)uduk,;,~l'l'lel'lY~~ 

"Bualv h.at"Vjt:ui/'1/ permainaw mat-/A/ 

If enda,t,cit4erw JU.ar/A/ ~claj/tM 

lf~dip~kua4tMt-akuia
Vudu.Ualv boru:icv berh.at"V ibw ... 
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If aW c:li/ dalCUI'l/ Ver;ei'"Ur Jertv 
M~r~ftv T~.ruatl-v 
MO'fj/CV bert"tNntv J~UrU:Y laUv 
tJengawdikatv byWnat-aku!~ 

WalvB~~menyertv 

Ci~M~Uf11/JIUJ'lCl/ffehrcv 
At:f.ulvBo-nda: ~cvmer~av 
A warvt"eba? ~Jancvdewalcv. 

'B~mawar· purth;et-~ 

A ~perJvc:li/ lca/ci/ WiU:Y 
lJv at-ar bumv J cuucv ra;ya
Alcawp~telapalc.aw'B~ 

Sajak ··Ba nda 1·· adalah satu dari dua sajak karya Amir Hamzah 
yang d ituli s secara berscri. Saj ak ini ditulis sebanyak dua seri.Yang satu 
lagi adalah " Buah Rindu" yang terdiri dari empat seri. Saj ak in i terdiri 
dari delapan bait, yang setiap bai tnya dibentuk o le h empat baris. 
Kcmusian setiap baris secara umum di susun oleh empat kata. Di s isi lain. 
diks i yang dipi lih oleh sang penyair adalah bertujuan untuk memberikan 
suasana puitis dan cstetis sekali gus. Rima atau persajakan juga 
dig unakan dalam menulis sajak in i. baik itu persajakan rata maupun 
pe rsajakan binari. Begitu juga dalam sajak ini di beberapa baitnya tampak 
menggunakan unsur sampiran dan is i sebaga imana terdapat dalam pantun 
Me layu . 

Sajak ini j uga menggunakan kata-kata arkaik, seperti j empana dan 
dcwala. Jempana ada lah bahasa Melayu lama yang berart i tandu atau 
usungan. Kemudian dewala (dewala). dewal (dewal ) artinya adalah 
dinding atau tembok keliling kota. dan lain- lain. 

Sajak ini dimula i dengan deskrips i suasa na dan keadaan bonda (dari 
ka ta ibunda, atau bunda, dialek Melayu S umatera Timur). Bunda yang 
dimasud sang penyai r j e las merujuk langsung kepadas ibundanya, yaitu 
Tengku Mahjiwa. lbunda Amir Hamzah ini merindukan anandanya. 
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dusuk beriba. Dalaf'l'l/ .1epw ~ maltun/Dalaf'l'l/ geralv dauw 
.Jefjala/Dalanv a-+1.99-ub mawar ~8~ kuliltaC dudu1v 
bercin.t"tv.Dilanjutkan ke bait berikutnya: D~ tepub air dV baaJ 
D~ ~ p~ kelapaf- Dalanv ~ ~ 11Wf1j/eriJ 
8~ ~ ~ ~ Diteruskan: Pelanf!V 
me~~ ~ perahu/Awaw berarah baht-erel/ 
c:Ut--wu/8~ bert-abur .J'emflant4/ .Jerupa/8~ kt-Uihat' 
dudu1v beribtM 

Dilanjutkan ke bait berikut yang merupakan pantun Dt/ ~ 
PCl::YtM ~ ~ Dv at-ar camp® em,bu,w ber~ 
Dt/ c:lalal* permati:v boru:la- terpandanf!/ Dudulv ~ 
11Wf1j/e:Jab u-1~Pantun ini terdiri dari sampiran dan is i. Namun 
sampi rannya tetap menyatu dengan suasana isi . Bait ini tetap melukiskan 
kerinduan sang banda kepada s i penyair, ananda tercintanya. 

Pada dua bait berikutnya, sang banda tidak kuasa menanggungkan 
rindunya, buah hati jauh di sana, ia bermohon kepada Tuhan agar sekelik 
mata saja bertemu dengan anandanya agar terobati rindu-dendam pada 
anaknya (dalam larik ini indeknya adalah "biji mata" ibunda ). "8ualv 
haw .Jiuth pe~rJnainaw mat"a/f(end.crh ~,.U/ .Jaarel/ t"alv 
daya/f(end.crh dip~ ~ t"alcada/Duduklalv boru:la
berhaw ilxv ... f(at-t/ dV ~ ber;eru--.Jeru/Uolto-nkaw ,,.e:Jtw 
Tuizaw .H-tatu/M~ ~ .H!fUrU.Y lalu/Dengarv di:l::aU/ 
bfftAnat-alut/~ 

Bait berikuh1ya menegaskan akan ci ta-cita sang penya ir untuk 
memuntut ilmu pnegtahuan yang bergelora seperti gelombang Selat 
Melaka . Kerinduan antara ibu dan anak ini begitu menebal seperti awal 
laksana dewala. yaitu tcmbok ke liling kola. Kerinduan tinggallah 
kerinduan saja. Walv 8~ ~ 11Wf1j/eru/6elmnban.fr 
Mela.k.a/ umpam.Cl/ fjelgra/Adulv 13~ ~Cl/ mere:Jt;"/Awaw 
t"ebal/ak4aruz, dewak:v. 

Pada bait akgir sajak ini , sang pcnya ir menje laskan tentang 
keinginannya menuntut ilmu dan juga bisa ditafs irkan mencari pasangan 
hidup di Gunung Wilis (sebagai s imbol peradaban Tanah Jawa). Nanti 
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ilmu dan kekasihnya tcrsebut akan sujud di hadapan bunda tercinta . Lihar 
bari s-baris sajak ini . BUf/l.f}CVmawcu,.purJv;et-~A~pa-t.lv 

ti-l/ k.aK.t/ Will# D t/ at"ar ~ Jtuii/A/ rtAjlaJ Akarv p~ 
telapakawB~ 

Dalam konteks geogra fi , pada masa sekarang ini, Gunung Wilis 
adalah sebuah gunung non-aktif yang terlctak di Pulau Jawa, Provinsi 
Jawa Timur, Indonesia. Gunung Wili s memiliki ketinggian 2563 meter 
diatas pennukaan !aut, serta puncaknya berada di perbatasan antara enam 
kabupaten yaitu Kediri, Tulungagung, ganj uk, Madiun. Ponorogo, dan 
Trengga lek. Gunung Wil is mempunyai kawasan hutan Dipterokarp Bukit, 
hutan Dipterokarp Atas, hutan Montane, dan hutan Ericaceous atau hutan 
gunung. Obyek wisata Gunung Wilis yang paling banyak adalah air 
terjun, namun belum bcgitu dikembangkan hingga saat ini . Beberapa 
tempat pariwisata yang kini mulai dikembangkan dan mulai dikenal 
masyarakat sekitar Kediri adalah Air Terjun lronggolo. Air Terjun Dholo 
yang tcrletak di Desa Bcsuki , Kecamata n Jugo, Kediri . 

5.4.38 Bonda 2 

8oru:U:v2 

Baav J-tM1fJat/ t:l3r;eral::--purtlv 
Bint:"al'lff' bert'ab-ur g-ernerlapawcah.a:YIA/ 
lJipalutpualcunp~per,rilv 
Peraduarv i/n,v rn.elepa#::awdu/ca: 

P~~"cvtundubtemunffkul" 
Me~ntAjluY!fft/ i/n,v bera.dt-v c.end.er/A/ 
Kt4ff-~t:i3rapUI/lfYt~t£nwuJ., 
lJt/at"a,ylautl;wv~~ 

If anU1V ln-U1f!CV 1nel.enakaw i/n,v 
Sepot/cu~ n t.el'lf!Uli/.::.k.aw bo·n.d/A/ 
Pat"t.lv puw tundub berhatV J?Utav 
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Varv.Jau/1--;uara,-,ne/ainbat/ 
f?C/4(A/ B~dac-Cl#lfr 1n.eneg:ur 
Vvatz:l4-awawdudulvJer~ 
v~~~Znfftok:vhablur: 

8t~ rampat/dvatz:l4-ri,nbt;v 
Ai-r Jei.alnvdv ptUifJ-kuaw ~ 
Kamv ~~ttacla-1rerCJ4(:V 
Terke~ ilnv berc:u:Uvceru:iercu 

&~ rnawar bunfjcvcempak.a-
8t~ m.elur ~Warn£~/ 
Vipet"'d.-~dv/tala,nawl:.Ua

Akaw peo/aptvtldapakaw 1n:m.d<M 

Air Jei.alnv pat"' d.- baluakaw 
'DIZf""v perif!Vdtpt:lf}art/ baew 
Pacia-B~kam.v.Je~J~ 

A kaw pencucv tldapakaw ilnv. 

Sajak ··Bonda T ini adalah seri kedua. , ajak ini dibangun okh tujuh 
bait, ya ng sct iap baitnya dibcntuk oleh mas ing-masing cmpat baris. 
Kemudian. s~.:tiap baris umunmya terdiri dari cmpat kata. Sama scperti 
ajak .. Bonda I:· sajak ini rm:nggunakan unsur-un ur rima scbagaimana 

lazimnya dalam puisi trad isional Melayu. baik ~ajak rata maupun sajak 
binari . Dcmikian pula unsur sa mpiran dan i~i ~cbagaimana yang tcrdapat 
dalam pantun. digunakan dalam sajak ini. 

Selain itu, ada pula b~brapa kata yang diambil dari baha a Melayu 
Lama. scpcrti : pclangg i, pcrsih. temungkul. ulik. hab lur. Juga kata-kata 
dari baha a Sanskerta cpcni daksina dan ang::.oka. lni mcnguatkan 
karakter pribadi Amir llanl/a h sebagai pen~ air. 
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Pclanggi art inya adalahsejenis batu marmar yang b~rwarna- \\ ·ami. 

Kata per ih artinya bcr ·ih. putih bcrsih: di luar je ndela langit per ih. 
matahari menyi nar kcra ; putih pcr:;.ih putih bersih. Kata temungk ul 
artinya lebih unggul dari , kata daks ina a11inya selatan. Kemudian kala 
ulik artinya mengobati, kata angsoka sej e nis bunga, da n hablur adalah 
sejenis salju yang turun dari segumpal awan. 

Bait pertama, kedua, dan ketiga. sepenuhnya menggambarka n 
keadaan ibunda sang penyair yang sedang merindukan anandanya. Bait
bai t 1n1 , agar bersuasana puitis menggu nakan kata-kata yang 
menggambarkan alam sekitar baik di bumi maupun angkasa. Larik
lariknya adalah sebagai berikut. Batzv ~ t"er;erab 
put-'Liz/Birifarlfr b-ert-abur g-emerlapaw calzaya/Dipalut- pualarlv 
pelaYLf}fft/ peri-J/1/Peradu.cwv ib-tv melep~ du.lca//Polz.orl/ 
lcemln?Jt;v tundulv ~d/ lMema;y~ ib-tv bera<:Uv 
cendera/K~ Gu""a!JU#Iff' ~ tunbul/Dv at"M- latd"aw 
~ ~//l{arUI?1/ ~ ~~ Wu/Sepot/ ~ 
11Wnf!Ulii:J:aw bo-nda/Pat-'t-/v fJIM1/ ftu-uiu.lv berflatr, 11ud:u/ff~ 
pu..w 11W11j!apcv t£.adcv h~ 

Pada bait berikutnya, terasa denga n sangat ketara adanya komunikasi 
rasa dan sukma a nta ra bunda dan ananda ini yang sedang rindu . Bunda 
sedang memanggil sang ananda. Dart/ f aulv ,fu.arcv m.elambai/Ra.1cv 
Boruit:v daeal'lff' menegur/Dv at"M- awaw du..dulv 
;en:wzgl<.ai/Dengaw bint-al'lff' ~J:cv h.ablu.r. 

Berikutnya adalah sebait pantun yang menjelaskan tentang kami 
(sang penyair dan kekasihnya di Tanah Jawa) me nang is (rindu) t iada 
terasa. Terkenangkan bunda beradu cendera. 'BU11.f!CV rcunpai/ t.ii/ at"M

n;,nba/Air Jelabt,v t.ii/ pa41.flk.u.aw dUuU:zEK edua baris ini adalah 
sampiran). Kemudian di teruskan de ngan isi. Ka.mV ~ t£.adcv 
b-erCI4a/Ter~ib-tvbera<:UvcendertM 

Bait berikutnya j uga merupakan pantun empat rangkap (baris) yang 
terdiri dari sampiran, dan is inya berupa sang peny ir dan kc kasihnya akan 
datang ke faribaan bunda ke lak. 'BU11.f!CV m.a111ar ~ 
cempalca/BU11.f!CV melur anelccv warna/Dipet"'t-lv ~ di/ 
halam.awkUa/Ak.aw pe11j!apwt-elapak.aw bo-ncltM 
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Bait penutup juga merupakan pantun empat rangkap, yang isinya 
adalah sang penya ir dan kekasihnya akan menjadi .. pencuci" telapakan 
ibu, a11ioya akan mengabdi sebagai anak dan menantu ibunda tercinta.Au,.. 
;ela/n,v parth baw~Van/ perif!V dipag:arv b·at:u/P~ 13~ 
kam,V ~Akawpencuci/tldapakawibu: 

5.4.39 Dagang 

39.[)~ 

S~lA/dudulvberda.f!-antr 
T~t:lunpat"~~ 
t3~tuaw;elaltvaup~ 
I{ endalv beQUmplA/apat-aiz,. da:Ya: 

Terliltat"-liltat" boru:ia-mer~ 
R~rCY,Ja-8~~ 

M~~r~ber"~ 
L~ peceraiawtt:adakarv ;ernb-uJv. 

Bo--n.t:ia-ptWV f}artA-1ff' JeOYCU1.fjf' dirt/ 
l{atvlulca-~!JeQampv 

N~ibt,v,~kam.V 
R~~beQUmplA/l.afjt/. 

Alla.lvdt4ertv ~redz,v 
ivf0fi£Vkam,Vj~piat:w 
A~ibu; kelnala-hult,v 
B~lanf!U~berpinLw? 

Su.dalzlalv ~~bert:-enuv 
Su.dalzlalv~he-ndalvpiat:w 
B~~.fcuyvdaludtv 
S~di£1:at;-di/r~Wu: 
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Sajak "Dagang" di atas wa laupun bukan scri dari sajak '"Ba nda'· 
tetapi temanya adalah tentang sang ibunda juga. amun perbedaan yang 
utama di s ini adalah bahwa sang penyair kemungkinan besar tcla h 
ditinggalkan ibundanya menjadi seorang piatu, sepe1ti yang tergambar 
dalam bait terak hir sajak ini . 
Secara struktural , sajak ini terdiri dari lima ba it, yang setiap bai tnya 
disusun oleh cmpat baris saj ak. Dengan demiki an keseluruhan sajak ini 
terdiri dari 20 baris. Setiap baris sebagaimana umumnya pui si M elay u 
tradisional disusun oleh empat kata utama. Diks i yang dipilih oleh 
penya ir memperkuat suasana estetis dan puitisnya sendiri. Dalam ajak in i 
d igun akan ka ta kemala yang dapat di artikan scbaga i batu bercahaya 
(berasal da ri binatang) yang dipc rcayai banyak hikmatnya: misalnya 
dalam ti·asc di bubuhnya ke mala ya ng bercahaya-cahaya : kemala hikmat 
sejenis batu yang bcrhikmat . 

Sajak ini dimulai dengan bait yang menjelaskan tentang bayangan 
ibunda sang pe nya ir yang sela lu te rbayang-bayang dalam kehidupannya. 
Sang penya ir ingin selalu berj umpa namun apa lah dayanya. Lari k ini 
boleh jadi menje laskan tentang kepergian ibunda tercintanya ke hadirat 
Allah S.W.T. S~cv duduh berdaiJanfj/T~ iei1"¥Jat" 
~ duka/Bo-nciakt-v tuarv ~ ierpandanfj/!{eru::la/v 
bel)u.mpaapaealvda;ya: 

Pada bait berikutnya penyair masih melukiskan bundanya terme nung 
mengenangkan nasib tiada beruntung, perpisahannya dengan anandanya 
tiada pernah tersembuhkan lagi, karena sang bunda telah menghadap 
Tuhan. Terlihat-·lihat" !Joru;lcv mer~Ra;cv-rCVJ(A/ Boru:i<;v 
~M~ ~ tra<:Uv beru-nawz.g/Luh ::v 
pecer~tiadakarv ;embuk 

Bait berikutnya merupakan kilas bali k bagaima na ibunda penyair 
dalam keadaan saki t, merindukan penyair dan ke kasihnya (indeks kata 
kami), dan berfirasat tidak aka n pernah j umpa lagi secara fisik. Boru:i<;v 
/JIM'V fJCU,.ir!fr JeoYCU1.fr dwi/!{atV lulccv tra<:Uv bel:fampi/N~~ 
ibw~!canu/Ra4~tra<:Uvbel)t-unpcv~ 
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Walaupun telah berdoa kepada Allah agar sang oenyair jangan 
menjadi piatu , namun takd ir manusia tcrmasuk sang ibu yang 
dilambangkan dengan kemala hulu, namun Allah berkehendak lain, yaitu 
memanggil sang ibu.Allalvd£-Jer·U/~Yed"U/U~~ 
.f~ piatu!'Adulv i/n4 l::emala- ludu/'8~ larlffU 
r-~Ve,p~A1.tw? 

Bait terakhir dari sajak. ini , adalah ekspresi keikhlasan penyair 
terhadap keperg ian ibindanya ke sisi Allah. Baga imanapun scmua itu 
adalah takdir (qadha dan qadhar dari Allah Yang Maha 
Kuasa).Sudalt.la.h- ~ ~ berre~nu/Sudalt.lah- un1:UnfJ' 
lten.dab piatu/'8~ ~ _;iuyl/ dahu.ktl' Sudalv 
dUk.at" cW yaJu:,'IV ilnM 

Dengan menafsirkan kata demi kata, baris dcmi baris, dan bait demi 
bait. maka dapat disimpulkan bahwa sajak "Dagang" ini i. i utamanya 
ada lah sang penyair ditinggalkan ibunda tercintanya menghadap Tuhan 
sebagai bagian dari takdir. Dagang itu sendiri dalam budaya Melayu 
artinya adalah manusia dalam menjalanai hidupnya di dunia ini adalah 
melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, scpcrti anak 
dagang. Kadang untung kadangkala rugi, terjadi silih berganti . ltulah 
pcsan komunikasi yang ingin dibangun sang penyair melalui sajak ini. 

5.4.40 Mabuk 

40. Mabu.l:/ 

Vvtt:y;~~bt!f~ber;elcv 
V yiMy"unfY/udt,v rap~ ;emab;v 

VU:ip~~berf!UYatM ;erzda, 
Lup~~akawdir~fA./ ... 

Du~harlM1Vpecalvcerberav 

V~bt!f"uhr~r~ 
D~Jenuu;l/~~.s-impav 
!f at:"'~A?UV bt!f~ ;eJ:.aZv /n4au 
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8ularv~avdt/~awaw 

8er~Cl4n/ Je+'I:YU+W Ja:YUr~ 
TPd'fM undur per·/:ahanrlalu;wv 
M~arneralv~ma-Uv. 

Rumput"r~r~r~'/1/ 
T~embuwturuw~rwnpuw 

LetnbaJtrlembalv I'JWY!f/My"unfr harunv 
Mendae~kajla?bty't:u1fr~ 

Melur ;eka/cv~ ;epot/ 
Valanv ca.hcy;cv rupcv melaml.J.at/ 
P~ bunfJcv tnefnbawa}:,w ragu
La-Uvkupe-GLh~gemalaU 

8~Jet"~gemelat/perm.aV 
Valanv 'Cangankujatulv 'Cer;eralv 
Kel<Jp@kup~ ;arvkunilav 
Vat"anglalvj£Um-v ~ak.aw .JUda.iv .. . 

8ul.a4-1/b-er~dt/~awa4-1/ 

T aramrtem.ar"Cl4n/ cendercv ca.hcy;a 
T Pd'fM larv ~dal.anv latd"a4-1/ 
T~aluvtta.cl£;vberpe.Ut-tM 

Saj ak "Mabuk" ini ditul is oleh sang penyair berdasarkan 
penbgelompokkan bait demi ba it yang terintegrasi secara puitis . Sajak ini 
terdiri dari tujuh bait, yang setiap baitnya dis usun oleh cmpat baris. 
Dengan demikian secara kese luruhan, sajak ini terdi ri dari 28 baris. yang 
dibentuk pula o leh berbagai j enis kata yang memperkuat suasana pu itis 
dan estetisnya. Sajak ini menggunakan unsur persajakan baik sajak rata 
maupun binari , dan setiap baris umumnya dibentuk oleh empat kata. 
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Saj ak in i j uga menggunakan beberapa kosa kata dar i bahasa Melayu 
Lama, seperti : bisai, mengungkai. buni, dan teja. Bisai artinya ada lah 
elok. mo lek, pesolek: misalnya pada frase anak muda yang bisasi artinya 
anak muda yang e lok dan pesolek: dalam pribahasa Melayu j uga 
d ij umpai sepcrti bisai makan sepinggan artinya adalah berpatutan 
benar.Selanjutnya kata kerja mengungka i artinya ada lah membuka 
simpulan tali. Kata buni artinya ada lah sembuny i, Kemudian ka ta tej a 
a11inya awan bcrwam a merah a tau kekuning-kuningan yang ke lihatan di 
kaki langi t di scbelah barat ketika matahari tengge lam. 

D imu la i dengan gambara n putis terhadap keadaan alam semesta 
sang ke lana (penyair) melupakan atau lena terhadap dirinya. Vi/ 

ta:Y~ 01nba.k- lny'anfr ber;ela/Vff~MY"U'Ifr ~ rap~ 
;emat'a/Vikipaw ~ berf!UYa~M ;enda/Lupa);aw ~a);aw 
cUrif'I::YCV ... 

Masi h melukiskan keadaan sang bujang kelana , yang hatinya ada lah 
elok. digambarkan dalam larik-larik berikut.Vu~ harUf'/1/ 

pecalv terberai/V~ lnyUth r~ 
r~~V~ ;emu_a, ~ J£mpcUiifar'un~,v 
/ny'anfr ;elcalt/ ln4av. 

Kemudian pada bait beri kut , gambaran alam ini ada lah indeks dari 
ke lana tersebut yang sedang da lam keadaan mabuk cinta. ma lu-malu , 
seperti tej a (awan kuning di kala senja menjelang malam) mengandung 
malu . Bulaw ~ dt/ ~ awan/- 8er;e4?1.a;j!CU11/ Jenj/Uf'/1/ 

Ja:YUr;endu/TfffCV undur perlaltaw-lahan/Mu):.a#!;YCV mer~ 
~Yiff'~ 

Ba it berikutnya. Masih menggambarkan suasana sang buj ang yang 
sedang mengkhayal dirinya j atuh c inta pada kekas ih ha tinya. Lihat larik
larik berikut ini . RumpuL' renda:Jv ra41ffkun'lrn:.nanffkum/TibuA'v 
embuw turuw /;& nwnpu.n/L~lemhafv 1?1.eY!f'uryiM'lff' 
harum/U~k.a:Yab{n,y'anfr~ 

Bait berikutnya sang penya ir (kelana, bujang) dengan ketetapan ha ti 
lalu memastikan pi lihan untuk menjadi kekasih pujaan hatinya. Bunga ini 
sangat pelik dan membawakan ragu. Melur ;~ ~ 

254 



;epoi/Dalain-calzaj;cv rupcv melamlx:u:/ P~ bunfJtv me1nbawa,luv 
rClfjU/Lakv kupet-'tP bunf;tvg-emalaU 

Bait berikutnya menggambarkan tentang sang bunga yang telah 
dipetik, atau terje mahan sang kekasih ahati yang telah dipilih, dinilai-nilai 
dan ditimbang-timbangnya. Maka akhimya ia putuskan sudahlah akhiri 
saja hubungan asamaranya ini . t3~ ;~ g-em.elav 
pennai/Dalaffv c-~ _jatulv t"er.serah/Kelopah kupandanfr 
Ja!"v kunacu/Dat"ClA1fflaiv.Jenuv mer/.fl-at"alc.a.-rv ,yudafv .. . 

Pada bait terakhir di dalam sajak ini, sang kelana tadi menjadi 
sendiri lagi. tanpa pelita. Seperti teja tenggelam di ufuk barat. senja 
men j elang rna lam. Bulaw berbt..u-u/ c:lV b-t::clib awan/Taramrc-emaran'l/ 
cendera- calzaj;a/ Ttyt:v larv .lee-~ lauc-an/T~ ~ 
t"£adtv be!pelu-a: 

5.4.41 Sunyi 

Kuke.tu/&pintw ~ HUt.dcv 
f{eru:la/c; ~ra¥VkembalV 

r~terluwzct/~pulcv 

T~~.fU11:Yv ;en.diru 

Kudat-ang-v~c-empac-meny~ 
Ma¥V ~"anfrftmpat" beri<:V 
Kulihat-J-iluv~meny~ 
Ahv c-erdirv harcwvdi:J.apa-.. . 

Terudafva,luvper~~ 

SCf.:Y"v YCf.:YW haW melt:pur 
N~~ter.;ed,anrJedaw 

Mendenffarlcawp'1f~~bercampur. 



Ter;edur Je<U4 c:laj/w-menda;yU/ 
Tenalalvahvdirv mrpencd 
Badawtiilalnlnt+'tff'~ri11dt,v. 

Vudullalvahvbert-opCU'Ifl"~ 
Mer·~kupU/J~ bunfJcv 
L~ahv;emenbM·cvwakav 

tJalarwr~uw~larncu 

Rupamw t-l!f'cv ;era;a lculihar 
Suarcun.U/~ra;al:.awkuclen;Jar 
[)~ bel'";andar du.ciuk- ber.fikaC 
Akt-v 1~tp 01~belpendar. 

I~ffdornbarlff'~~~v 
Kepada biln:rJ?Uv !ceM,unb-cv patv 
Pikirankvmelaj;CU'Ifl"~P~r~A1dt,v 
Walaupuw~du.ciuk-dv .Yi-J-t/. 

Sajak "Suny i'' scperti ditulis Amir Hamzah ini , disusun bait demi 
bait dan baris demi baris. Terdapat tujuh bait, dan setiap bait diisi o lch 
empal baris. Dengan de mikian keseluruhannya terdapat 28 bari s. Setiap 
baris dikomposisikan o lch rata-rata empat kata, dengan berbagai jenisnya , 
dan diks i yang dipakai juga menguatkan suasana puitis dan estetis sajak 
ini . Persajakan juga digunakan dalam sajak ini , baik sajak rata maupun 
sajak binari. 

Secara semiotik, sajak ini menggambarkan keadaan sang penyair 
yang rindu pada masa mudanya dahulu. juga rindu pada kekasihnya. 
Sajak ini dimulakan dengan kenangan masa mudanya, di kala ia 
terkungkung dalam suasana suny i sendiri. tanpa kasih dan sayang 
manusia la innya. Ku):.etu/c; pt#Ltw ma.1ahv mucla/lfenda.-/c; ~ 

ra;a l::.ernbaU/Tcu'I'ZIUV t-erkt-U'I.CV dt:i.lelaw pula/T~ ahv 
.runyv ;endirv. 
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Pada larik-larik berikutnya sang penyair mencoba memasuki 
kenangan di masa bujangnya, yang ceria, gembira, namun sang penyair 
menggambarkan dirinya tak mau disapa. Bisa jadi ia tetap sunyi juga di 
kala itu pada suasana ria teman-temannya. Kudat"CM1.ffV ~ 
rompae f~Wf1YabunfftUC14~ bt1f'anfr rompae beria/Kulihac .J.ikv 
~I'J'len:Y~Aluvten:un/h.arel-m/dt4aptM .. . 

Pada bait berikutnya di lukiskan penyair bahwa ia tetap menagis 
hatinya dalam keadaan d uka. Ter~ ahl/ perlaharv-lahan/ Scy;~M 
rcy;~M h.atV m.elipur/N~ ahl/ te.r;ed.anr 
;edan;?vtendengarkawp'1fUhdulc?v bercampur. 

Bait berikutnya ma lah menambahkan suasana sedih sang penyair 
dengan mendengarkan buny i bangsi (recorder aerophone dalam budaya 
musik Melayu). Ia da lam keadaan kesendirian dan di kungkung rasa 
rindu.Ku.dengar ~t/ ~~Ter;edu.r~ 
dajtu--1'11.&1dayu/Ter;alalv ahv dirv terp~Bat:iaw dilarnl~ 
~rin.t:Uv. 

Bait tersebut kemudian diteruskan ke ba it berikutnya yang mas ih 
tetap menggambarkan rindu sang penyair dan kenangan 
lamanya. Oudukla)z, ahv bert-opCWLfr d.affu/)vferenUrlfJ' MApiM 
11wngecup bunf!a/Lenalalv ahl/ ~artM wakeu/Oalanv 
rarLfJiuuw~lam.cv. 

Dalam kenangan tersebut, sang penyair merasakan kehadiran sang 
kekasih terutama suara merdunya, dan kekas ih tersebut dudu k bersikat di 
sampingnya, walaupun ini hanyalah ilusi saja.J?upamu- t:P:f~ ;er~ 

J:.ulihat-/Suaramu-~ r~ kt-tdeYtf1ar/DU1.da- ber;an.dar· 
ciuduk-ber;-ilcat-/Aluv ~tjJ ~berpen..dar. 

Pada akhi r bait sajak ini , digambarkan baga imana imbau gelombang 
yang berlagu, pikiran sang penyair melayang ke padang rindu, walau 
dinda duduk di s isi, karena duduk di sisi di sini hanya ilus i saja, bukan 
kenyataan. ltulah yang mau disampaikan penyair.Imbaw ~ 
/'J'len:Y~ laffu/Kepaclcv bibin?Ul/~ part/Pikirarzk~M 
1-n.ela:YCWLfr kb Padant1-ri-ndu/WalaupfM/1/ ~ ciuduk-cit/ .ft4.U 
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5.4.42 Kamadewi 

Kernbalt/ puU:v~vdaCCl+'lff' 
Kep~t:W walctlM JekarCl+'lff' 
T~m.e+'!fadVper~~ 
ti~£erberavt:W~karar!ff: 

Lalv~kcuvkulupal:aw 
LalvuunptuVba[fo~ 
Lalvlenyap darvp~ 

r etl:lpv JdarCl+'lff'apatzzlv ~ 
Ap~;elx;W; adulu:wboru:Uv 
I a,~ ~t4fU/Jt/!;et-a,? 

Kcuv~lzatv YCl+'lff' YecUv 
Kcuv l:accuvair YCl+'lff' ~ 
KtuV.J~detuvA.rmarw 
Kcuv biarl::.awair mat;(;vber~ ... 

~ A.rm.ara,J:cuvperrnainkawahv 
Lag-ucu'l/~er!ffl:cuv~ 
tiendan.frkena~~vpa.Uv 
Oarv kelupCla1'1/ak4 ~J~ 

P'1f&law~kcuv~ 

Per;em,baltaw 1n.ant:Vkcuv~ 
Aduhat/~wA,rmara,detut/. 

fielal:/.ruda}v!;et-a,;~ 

C~.rtf.dalt,t"ual'l/p~ 

Apatzzlv laffV detuv harapl::.aw 
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Kamade#IU ~amwbennalaikaw;ero/w 
Puadat:~vpaclmcv-JBY~ 
Tet-apvakw Je~Ja,ya#tfr "~ 
Dudahdv~luunparawdu/c.a4 
Kan~(/t/1 ttadakalvtuaw berftl#lj/aicaw }o/a.J(/cv? 

Sajak '·Kamadewi ' ' di alas ditulis bail dcmi bail dan ba ris demi 
baris. Tidak sama dengan kembanyakan sajak kary a Amir llamzah. sajak 
ini dalam satu bait ada yang di susun o le h empat baris. namun ada pula 
yang dua bari s. bahkan di akhir hanya satu baris yang beru pa pen anyaan. 
sebagai klimaks sajak ini. Secm·a umum. sajak in i dikomposis ikan oleh 
sembilan bail, dan 30 baris. Diksi dalam sajak ini pun meng uatkan 
suasana puitis dan esteli snya. 

Secara semioti k sajak ini adalah be rupa curahan pcrasaan penyair 
kepada Dewi Asmara (dalam ha l ini Kamadewi), apa lagi peran yang 
hams dilakukan oleh penyai r dalam kisah asmaranya di dunia ini. 
Kl imaks dari sajak ini sebaga i kegundahg ul anaan sang penya ir adalah 
pertanyaan kepada Kamadewi , kenapa ia tidak be11anyakan nyawa sang 
penyair? lni ada lah indeks dari kalau itu dipertanyakan tcntu jawabnya. 
sang penyai r rela memberikan nyawanya. kalu itu me mang sudah 
me njadi kehendak dewi asmara ini . Daripada ia pun hidup dalam 
kesengsaraan terus-menerus di ba\\·ah takdi r cintanya. 

Sajak ini dimula i dengan deskrips i mengenai datang nya kembali 
asamara sang pe nyair yang sempat hilang, sempat ia lupakan, hanya masa 
lampau, dan lenyap dari pandangannya. Kembali/ pulcv ~ 
c:ta.L-I.#l.fJ/K ep~ dv wal<:.av Jelccu..-ang/T M1ffalv '1WY!fa:dt/ 
pennainarv ~(i~ t"tU..-berat/ dv ~ 
kar~Diteruskan: Lalv ~ lccuv kulupal:an/Lalv lampatk bafiV 
k.enanfJan/Lalvlenyap darvp~w 

Pada larik-larik berikutnya, sang penyair sebenamya tidak suka bila 
asamara itu datang lagi meny usupinya. Ia pun sempat mengadu kepada 
ibundanya tentang hal ini . Wahai dew i asamara j angalah cngkau ganggu 
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jatiku yang sudah reda, air yang tenang engkau kacaukan, kau biarkan air 
mala bcrlinang, demikian teriakan hatinya. Tetl:lpt/ ;eJ:ara..n;r apacaJv 
nucla/Apalcalv ;ebab; a..cl.uluu/ borz.da/I cv dat"a..n;r 'n.ervyt-t4-upt/ 
bet:"cv?//Kat-v ~ hat:V ya..n;r reda/Kat,V k.a-c?uv au" yaY!.fr 
C~at,V .1~ dewt/ AJ1'}'1.a.ra/l(at,V biarl::aw a i r rnarcv 
beY~ ... 

Dalam bait berikutnya sanga penyair sebenarnya menyesal i keadaan 
ini, kenapa dewi asmara mempermainkan dirinya, yang sempat 
mclupakan kisah asamara lampaunya. 0, AJ1'}'1.a.rcv ~ perrna-£4~ 
aku/L~ l<:.a4ilv ~ ~Ci~ ~ 
~palu/Dart/lcelupaaw~ eY!fflccuv~ 

Masih dalam suasana ··marah'. kepada dewi asamara. sang penyai r 
mcmpertanyakan pujaan (kekasih hati ) yang mana yang dikchcndaki 
dewi asamara untuk sang penyair, lalu seni pertunjukan seperti apa yang 
mesti ia lakonkan? Padahal gelak sudah ia sembahkan, cinta sudah sang 
dcwi putuskan, apa lagi yang dewi inginkan dari beta yang scla lu 
dige layuti duka ini ? Pt-yf;ul,w /1'lafUl/ ~ kehendalci/PerJe4nbaltaw 
~~~~Adu.hat/angl:.arcvA.Hnarcvdewu//Cielah.J-u.~ 

bet:"cv .J-e4nbahlc.an/Ci-nt"cv ~ tuaw put:udanf ApacaJv lafpde4{/t/ 
harapkan/Pada-bet:"cv~ ;ampaiaw ... . 

Pada bait berikutnya sang penyair masih meluahkan marahnya 
kepada dewi asmara ini , yang berkuasa atas manusia. Sementara sang 
penyair sendiri sepanj ang masa duduk di atas hamparan 
duka. Kama.dewU geru:lewa#U(/ bermalaika.w JerC?JW Pu.adcu:,,nu; 
pa.dma--;era.ga/Tet"apv aku.- ;epary'anfr ~Dudul:, cit/ acar 
!uunparawduk..cv.l 

Klimaks dari sajak ini adalah berupa pertanyaan (dan sckal i gus 
pcrnyataan), waha i Kamadewi eloklah tuan ambil saja nyawa beta ini. 
ketimbang hidup dalam duka sepanjang masa. Kama.dewU tradak..alv 
tuaw~~nyawcv? 
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5.4.43 Kenangan 

T~beriah i<nt-a+-v t-erbera£-
Ke~nurzcal:;bat~vturu:Uth melamJx;w 
Ma:rlc.urncu~'~;cunpa£-
Mer~~~MK~Terat-au 

Senyap Jent"OJCV~Jendw 
11-uy'unff-melamptM1fJ' mer~kuptv 
f(cu'lj/~M~cemerlanfy~ 

'Ot/CUOCU'Ifr te.rbent-Cl#lfr JePaJYanu-p~ 

Oalcun-~t/kucl-u.Y ~ 
MuretM!::.andcvdt/bibu,. ~ 
ltndtW!fr~~lca-tM 
f(e~,.a+-v/::.andcv menaJ:i"~.JUo~M 

Sajak ·'Kenangan" di atas dikompoisisikan bait demi bait dan baris 
derni ba ris. Terdiri dari empat bait. yang setiap baitnya diisi oleh empat 
bari s. Dengan demikian keseluruhannya terdiri dari enam belas bari . 
Seti ap baris dibentuk oleh rata-rata empat kata, dengan berbagai jenisnya. 
Diksi yang ditentukan pengarang sajak ini juga mendukung aspek estetik 
dan puitis. 

Secara semiotik, karya sastra ini menggambarkan kenangan indah 
sang penyair bersama kekasihnya. Dimula i dcngan gambaran alam, 
seputar tambak. kemuncak bambu, sampai Mas kumambang (tembang 
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Jawa) mengisak sampai merenubgkan mata kesuma terata i (s imbo l c inta). 
Tat~ bel/"~~ tef/"~aili(e~~ bt::un/n,v ~ 

l~t:l4' kumamb~ ~~ ;cunpai/Mer~ 
rna£w Ke4-um.w Teraeav. 

Masih menggambarkan ke indahan a lam yang senyap dihiasi bintang 
di langit, sang penyair menul is sebagai berikut.Se+y~ap ;e.t'LCO;Jtu 

~ ;endu/TwylM1f!-' melamp~ mer~wv kupu/ffanyw 
~ cen1.erlanfr menganwt:U1.f}/Vv awa+1ff ter"ben.t-a+1ff 
;epcuy'anf}-p~ 

Bait ketiga adalah gambaran tentang saat sang penyair memadu 
kasih dan asamara dengan pujaan hatinya. Va.laJ.?v .fUI'I:Yt/ ku.dug
rnalia/Murc;a; ~ cit/ bibir !ce:uunba/ll~ dU-ula
'~ k.Ua/f(erarvkan.da-m.en.a/;;t,t.bicarv.JZ.UICI/. 

Pada ba it te rakhir ini, sang kekasih pujaan hati membi sikkan kepada 
penyair bahwa mereka sedang diin tip o leh kunang-kunang, mesra , 
bahagia. da lam a lam cinta. Vi-Ytdcvbei/"!Jt:dlvrapaedt/~ Lengarv 
~ ~~ kepaWPutug-pu.tuv ;el:.a.t-w 
dua/''K~-~ m.et1fft#l.t"at/kit:z;z/' ... 

5.4.44 Dalam Matamu 

T~J<A;Ya+1ff~luunparkawcU:uwv 
Ben-i-nar caht::rj!w lem.alv-~ 
Varvjaulvda.t-a+1ff ~ 
Suarw m.enderw~-~ne+y~elarzu: 

R~rapaeberp~.Jart/ 
Kuw m.en.d.a.kv bu/:.£t' tanahrJUv 
Di-Ytdcv bel/"kabar byalv berpert/ 
Ke.Uv kaYI.da-karenw J:.at?Nnuv. 



Bertiekaeaw d u.dub ;ent:-O;la/ ;ernat"cv 
f{ arutw ;endi,v JnertA'l.dt,v CUfn/Jt,v 

Ke'.fumcv;ekalct/~kelcwta: 

If ilanfr hi-mhatMair t:"e-~fu-1/v 
Btwlf}CVn;,nbtv~linfjlutp 
Kal1.dcv ~Sekar Suh urv 
Lampat/pe~--rnat/ ~t"ertutup. 

J?~nulan'l/dukcvdi/dadcv 

Vihar~;Yutka-rvarur dewcv ba1ta.fficv 
Meryeln'la' karu:Uv di/ !J-i;l;.ir ke;""unlJ-cv 
RC/4-cv menffir!:Yanv madi,v ;w a rf}a4 

Vala!Jo/ mat"anuvt"~ ;ent"O;la/ 
Kal1.dcv m.e-~1UU1.fjUt" b-unfJcv peret:01cv 
J apcunant"ercvdi/ /c.alcvduJc.cv 
Pelerat/ r?ndw di/ mala!* cu.aca: 

Vala!11/ rnat"ai'IUV.J'"erniJv ber,rilv 
Kal1.dcv kumpulk.aw 11Utrtarcv ci-n/:l;v 

A kaw t"cyith 1nahkot"t:v !c.Cl4-i}v 

Kal1.dcv ;e~~kepada-Bo-nda: 

Sajak " Dalam Mata mu .. ini d isusun bai t demi ba it dan baris demi baris . 
Semuan ya te rd iri dari tujuh bai t, dan masing-mas ing ba it e mpat baris. 
De ngan demik ian j um la h ba risnya adalah 28. Masing-mas ing baris rata
tara diko mpos isika n oleh e mpat kata dengan landasan diksi untuk 
me mperkuat suasana puitis dan esteti snya. Rima j uga menjadi salah satu 
fa ktor pendukung komposis i sajak ini. Da la m saj ak ini digunakan pu la 
kosa kata da ri bahasa Jawa ya itu,sekar suhun yang artinya ada lah 
pe rhiasan di le her yang terbuat dari c mas. Juga ka ta japamantera yang 
be m1akna perkataan atau ucapan yang memi liki kek uatan ga ib 
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Secara semiotik. sajak in i adalah berisikan makna-makna cinta 
antara sepasang kekasih. Dimulai dari bait yang melukiskan keadaan 
alam, bcrupa tanah berhamparan daun, di terpa s inar. dan dari jauh 
terdengar suasa menderu. T~ JClj!Cl4'1fJ" berhamparkaw 
d.aun/8er.ft41.ar ~cv lem.alv-~Varv ./~ ~ 
~WI/Suarcvmender~MJelanfr~elanff: 

Pada bait kcdua dilanj utkan dengan kcdua kckasih memadu cinta di 
bukit. dan menggambarkan betapa bijak bcrperinya kekasih hati 
pcnyair. J?eng~ rapae berp~ jar"i/'Kit:l:v n1.ef'ldakv bul::.a· 
tlMutlu1UI/DU-u:lcv berkabar b(jalv berpen/Kekv J:anda, kar-encv 
lcat-aAn(,u 

Bait berikutnya masih melulciskan kcdua kekasih duduk 
bersama. Berlze,'tt:V kit:l:v J<fW""t-41' lalu/Ber~ ~ JenCO;Ul/ 

Je~nat"a/lfat"'uluv ;e+'ldt,v mer~AuUv cwnbu/'K~Wnt:l/ ;e,/t;alcV ~ 
~ 

amun apa yang terjadi adalah telah hilang himbau air tcrjun. juga 
bunga rimba bertudung lingkup. sang penyair tinggal memangku sekar 
suhun dan mara ternttup sebagai indeks kenangan bersama.lf~ 
hUnbt:uv air tlu:fUI'I/BUI'lf}CV rilnba- bertu.dunfy ~/Kanda
'~hvSeluu,.Suhun/Lampavperm.avlnatl:vtlu~. 

Masih dalam kenangan suasana indah bcrsama kekasihnya. dengan 
sangat pu iti sang penyair mendalamkan mak na kebahagiaan mereka 
berd ua in i. R ernu/v re.danv duh::v dV dada/Vih.anyuti:aw aru-:? de-!tJcv 
~eY!fel+nt:l/ J:anda, dV bib£r ke:lun.zba/R~ merzu~an1/ 
m.ad.t,v ;-warf}CU 

Bait berikutnya adalah to kus utama sajak ini , yaitu dalam mata 
kekasih hatinya terdapat encrgi ketenangan wani ta yang luar bi asa. Di 
dalam mata itu juga terdapat tenaga kepercayaan bagi sang penyair. 
Melalu i mata sang kekasih itu pun sang penyair bisa menjadikannya 
seperti mantra di kala duka dan pelerai malam cuaca. lntinya apa yang 
di lukiskan dalam bait ini adalah melalui mara dan pandangan kekasihnya. 
sang pcnyair mendapatkan ketcnangan, kepercayaan, bak mantra di ka la 
duka, dan pclcrai rindu. Valcu'Pl/ m.atlzf1.uv c~ ,fenCO'JCl/Kanda-
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~ ~ peret:y/al./ap~w di/ kalcv du)~a/Pelerav 
r~dVJ~cuactM 

Bait terakhir ada lah menguatka n suasana dan makna yang dibangun 
o leh bait sebelumnya. Pada bait ini juga me lalui mata sang kekasih. 
penyair lebih jauh lagi mengungkapka n mata yang jcrnih bersih itu 
adalah ekspres i kumpulan mutiara c inta, me njadi tajuk mahkota kasih dan 
ia sembahkan untuk ibundanya. Vetlanv rnat-anuv jenulv 
ber;ih/1(~ Juunpullcarv ~t-ar·w ci-nla/Ak.aw t-cyUh 1~W 
~ 
K~~wkepacUM8oru:la: 

5.4.45 Malam 

45. Utzlanv 

Vauwber~ berp~ 11U~ 

M~t"~di/Zaut-cahaj;w 
T ~ m-&LffoU'"ai-JUI""ai-t"eru.rav 
Kelapw lampav melambt::w bid.aU 

Nyalapetuw,~m.elatv 

Ci~J-i,nar rnenf}e11~/..emalv 
A ~~f4ap mer':Ya:Yarl.ff'Pipt/ 
Balikr-berbalilv ~eralv-yeralv. 

Air~~~~ 
Rialvber~pecalv-~ 
Naga11-art/ kektar rnertwycuv 
M~purl"l.aa1UVclVlanf/iCceralv. 

Lepa.r rang-ku--rwpan.daw wang-t/ 
T enerah ha.ru,r/'1/ Pe#U1f'a-ram.a--
f( infJf}ap mendakap kuptv bera.h.t/ 
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t3erbut:W-buat/ terlaj/~ lencv 

A dil:./c,t,v Jay~ belptM1ffluvfftif1A1ff 
RamlnA.ti?UVCUaw~ melipw 
Adulv~~~ 
Virvdilu;mpu lcucupaw rmdu-1 

Sajak "Malam'' seperti tertulis di atas, ditulis bait dem i bait dan baris 
demi baris. Secara keseluruhan sajak ini di susun oleh lima bait. Setiap 
bait terdiri dari empat baris. Dengan demikian, keseluruhannya ada:ah 
berjumlah 20 bari s. Setiap baris umumnya disusun oleh empat kata 
dengan berbaga i jenisnya, dan diksi yang digunakan adalah untuk 
menambah suasana puiti s dan esteti s sajak ini . 

Sajak ini termasuk ke dalam sajak karya Amir Han12ah yang 
bertema romantisme. Sajak ini sebagaimana gaya yang diekspresikan 
Amir Han1Zah dimulai dengan gambaran alam. Saat itu daun bcrgamit 
berpaling muka, disinari cahaya, runduk mengurai , nyiu r pun malmbai
lambai . [)aaw berg:amU belp~ I'IUtka/)vfeng-cu~ ~ 
dv la<,tf;" ~a/Tu~ menffurav ,rural/ ~er"wcu/Kelapcv la4npav 
melamln::w bidav. 

Masih menguatkan bait pertama, pada bait kedua suasana puiti s yang 
dibangun juga masih merupakan gambaran alam, tetapi telah sedikit 
menyinggung man usia, yaitu an g in meniup pi pi . Ny altv pelit-cv 
~1'1/ l~t/Ci~ .J1A'tar ~~~ 
le,nah/A ~ ~ I'1Wf'ljlay~ pipi/t3alih-berbalih 
1'1UW1j!eral-lr yeralv. 

Pada bait ketiga pula gambaran suasana alam ini masih diteruskan 
sang penyair, namun telah membanding dengan jagad raya 
(makrokosmos). Gambarana itu adalah mengenai air yang berkilauan, 
riak air, semen tara pohon nagasari (Mesua .ferrea) nebcoba menandingi 
purnama yang indah.Air ~ ~JtA'I.au/Rial:;;-
ber~ pecalv-memecah/N~v keluar 
,~au/).1ernln:wz~pur~dvlanf!Uceralv. 
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Bait berikutnya me nggambarkan suasana romantis yaitu !epa 
rangkum pandan wangi. berserakan harum, sementara itu hinggap 
mendekap kupu-kupu lagi birahi, dan terlayang lena. lni merupakan 
indeks suasana romantis. Lepar r~ paruiaw JvaYiffi/Ter;era/::--· 
lu::u'"U411/ pem"1f""a- rcuna/f{ ~ 1nendaJcap /cup IN 

berahi/Berb-u.at/·b-uav'e~,..Za:Y/Utff' ~ 

Bait terkahir ini ada lah ungkapan sang pe nyair terhadap kekasihnya 
yang be rpangku guring dan rambutnya pula kusut masai (melipu), 
sebagai indeks dari banyaknya beban masalah dalam kehidupan. 1 amun 
bagaimanapun keadaaan sang kekasih. penya ir sangat merindukan 
kebersamaan dalam asmara yang abadi.Adikkt-v Ja:Yan.rf' berp~ 
f!UY?''lf}/Rcunbuti?UV tucwv ~ m.eUpu/ Adul'V ~ b-tU1fJfM 
!cem.urt1A1f}('"Dirt/ cliluAnpu kucupaw rindw. 

5.4.46 Berlagu Hatiku 

Berrcu'lflka? b-t~ !cu;-unrl#l.ff' 
K f1!Ury~M1fr /cupf1!~ kuretuU1fr 
Ber~hat"""th.,vb-agat/ ;er~ 

Ku.lurfA/ ~ mef'ljlecafJ ~ 

[)alcun-hat"""th.,v kuikat" b~af'l.a/ 
KU4e~nayam!cawtucwvdt/~(M~ 

Kulu:u~kaw~cemp~ ,m,dicv 
Kcu1/hamp~awtur!M1/dewt/~ ... . 

T~apv~o-r/Utff'~ 
M eraru::v ;alta_j""a-tta.da-ber~ 
MaUv !Jerea,Uv ~ena-a/:;u.,-
t:icwy"ib terpencd berpaut:-k& dahul1-v. 
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Sajak "Berlagu Hatiku" tennasuk sajak pendek karya Amir 
Hamzah. Sajak ini hanya ditulis dalam tiga bait saja. Setiap bait terdiri 
dari empat baris, dan setiap baris dibangun oleh rata-rata empat kata 
dcngan berbagai jenisnya. Pemilihan kata ini tentu saja menguatkan 
suasana puitis dan estetisnya. Sajak ini juga menggunakan kata-kata 
dalam bahasaMelayu Lama, yaitu geta dan kusuma. Geta artinya adalah 
singgasana, misalnya singgasana raja. Sementara kata kusuma artinya 
ada lah bunga, bangsawan, atau perempuan cantik. 

Secara semiotik, sajak ini ditujukan untuk kekasihnya yang 
merupakan orang kebanyakan dan merasa tidak sepadan dengan sang 
pcnyai r. Sajak ini langsung menyebut bunga sebagai simbol wanita yang 
dikasihi.tJ~ ~ ~vn.g/l(t-!fiuy'unfr htpt-!f'c4 
kur~tJer~ !tat-'~ bagat/ Jert-tlU'tff/Kulc.ircv Jekali,nt/ 
111.el'lj/ecap tUILUI'tff: 

Bait kedua sajak ini adalah merupakan tckad dari sang penyair untuk 
mcmbuat kekasihnya abadi dalam mahliga i gcta yang sentausa. [)~ 
ltat-'d.i,v ~ utun.at l(~a,nkaw tuaw tit/ get-cv 
kencana/l(ulu:unbturkaw ~ cempaka- 1'1Utlia/Kaw 
lu::unparawtuntWdewt/~ ... 

Bait terakhir sajak ini menggambarkan tentang perasaan rendah hati 
cngkau sebagai orang biasa. selalu merana, malu. dan selalu bcrpau t ke 
masa dahulu. Tet"apv ~ OYCU'Ifif' bia,Ja/)v!erancv ;.ahcy"cv trad.cv 
Oerff"~aUv bertlZUv karen.cv alut/t:iaryt:b terpenctb berpaut' ~ 
~ 

5.4.47 Harum Rambutmu 

Kt-tpatl:Yvt'~~kukucup 
1( endatV mencart/ wal'tfj1/adV 
cempaka-~cdterf!UlaVlampav 
S~CU'Ifif'~hent:ia,bmencapau 
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T EJCV. hat1:Ya-cempaluv dU~at'lfrdau-rv 
A ne!<.a-ln~ rnenucup bumu 
Impiaw~~~ 
Karena-k/.(4-{Mna-~dirv. 

J{ artl#IV rtMn0uD1UVt-er~ada
D~~duduht-er.Jembu..n;:yv 

SUI'}U;(/ mana-ratJ.uv l'l'Udia-
Kan.da-Ji.lnt.h t-enga/'v mencarv. 

Poltorv ren.dafvdi,natM'lfJV kewu~ 
Puterv~P~tWiff'kembaY!fJ' 
Bt~~~rampinfr 
IraJ'}U;f/ ku:rw'}U;(/ a~ JeOrartff: 

Wangvt-e~/"(-ebar membCUtJ~rag-w 

M~~kbh.arvlampaw 
f( aJ"(,l#IV ;epadarv wangv ramlntbruv 
Kalaw tr!rtM"av kUa-berf#traw. 

Mektr! dut-a-ri#tdwdvptM"~r~a
Kawaw~dvJ-unyvmalatw 

Rat:Yta-rupa-dvfz-ulu.~ 
p~~.Yjtwa-pendiam,: 

Saj ak " Harum Rambutmu" di atas, dikompos is ikan bait demi bait 
dan baris demi baris. Kese leuruhannya adalah enam bait. Setiap bait 
tcrdiri dari empat baris. dengan demikian keseluruhannya adalah 24 baris. 

etiap baris dibentuk o leh rata-rata empat kata dengan berbagao 
ragamnya. Pilihan kata memperkuat suasana puiti s dan estetis sajak ini. 
Unsur rima juga digunakan dalam menu lis sajak ini . 

Secara semioti k, sajak ·'Harum Rambutmu'' ini adalah puj a dan puji 
kepada kekasih hati yang dilambangkan sebagai bunga: cempaka, 
kemuning, dan melur. Sajak ini dimulai dengan pernyataan penyair yang 
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mcmatah tangkai indeks dari memutuskan untuk mencintai scseorang 
y6ang arnat dikasihinya. Dalam bait ini. sa ng kekasih di lambangkan 
sebagai cempaka. Kupatl:Liv ~ ku&U11UV kakucttp/Kendatl 
11wncan/ Warlfft/ adt/Cempaluv ~b ~erffttlaV lampai/Sa:vanfi 
~~{/~Jnerteapat/.. 

Pada bait berikutnya sang penyair kcrnbali lagi memuji cempaka 
scbagai impian ki sah asamara lamanya. Tf!la! lzanycv cempaluv 
dit:tl:YCU'IfJ' daun/A n.e1ccv b-unffcv 1'1tef/tutup bt,lfni/ I mpiaw lamcv 
~~WI/Karencv/cu4amcvkerta~diru 

Bait berikut merupakan tajuk sajak ini. mcnccritakan tentang harum 
rambut kekas ih hati . dalam bunga pujaan hat1. dan sang penyair mcncan 
wangi rambut yang berbau bu nga itu. Mak na konotati t: harum rambutmu 
ini. adalah mencakup kcikhlasan cinta yang sejati . prilaku kekasih yang 
baik hati . termasuk pula kecantikan yang dimi liki oleh kekasih hati. 
lfar/Mn/ rambutJ'Iuv tlwMCV ada/Oalain- b-unffcv ~ 
trw;embun::Yi/Sumcv 1nancv ratncv Jnulur/)(ancUv ~ tl!-ngalv 
nwncaru 

Di teruskan ke bait berikutnya, adalah puj ian kepada sang ke kasih 
hati. dengan menggunakan diksi simbolik kemuning, payung kembang, 
kencana. Ini semua ada lah ekspresi betapa cin ta yang dipancarkan sang 
kekasih sangatlah tulus. dan begitu terserlah baik rohani dan ja maninya. 
Pofz.o.rv rendalv ~ kemanU1fj/Putrwv ~ PCo/t-'nff 
kernbanfj/8UY~f!-CV ad£ndcv kencancv 1 "(,unpt:,!/lf!/I ramcv kU<fumu 

ab-anfJ' ;eor-ang: 
Karena wangi tertcbar dari kekasihnya ini , maka dampaknya sang 

pcnyair pecinta sejati. mcnjadi cemburu kepada kumbang-kumbang lain . 
Padahal kita dahulu selalu bergurau dengan disertai rasa asmara yang 
mcmbara. Warlfft/ au~ memOal(J~v rtA.ffU/Uengen~ 

ab-anfJ' ~ hart/ Uun.pau/lfarun'l/ ;ep~ Warlfft/ 
rambut:mu/Kala..t-v rururav~ berfftwau< 

Pada bait terakhir, sang penyair menitipka n pesan rindunya melalui 
purnama raya, yang menjadi kawan suny inya di tengah malam, bak ratna 
di hulu kemala, yaitu batu indah bc11.:ahaya berasal uat j h~wa! 1 , 

berkhasiat dan mengandung kesaktian. llll'namh,,l l n; n1i<> ~ '' 'l!! 1-;,·i<rbi! 
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yang pend iam. Melur! durw r-~dt/ pur-l'l.a+11.a/ r-a;:y~awaw ;endt,v 

dt/ ,H-t#Vyt/ malam/Rat:ncv r-upw dt/ hulw k.emala/ P~ 
~.JtM!cvpen.tiiam< 

5.4.48 Pada Senja 

M~w ;en.cla-pat:Uv ;e+ycv 
Ra.mcvbennat,rvdalanv~w 

Kt-~;e~npur-l'l.a'dalanv~ 
Sa;:yap lc.el1.zedap ~r-upw 
Oil&l;:YIU!.ff' ~ kelopalv tlwbukcv. 

Oirify'aw Jinat,vdiliputv w~ 
Dtj{My'unff' tufy'unff' t"~fleln.elat/ 
Berko-b-ar--t:le/;ay beraht/ cun/ 
Oifjet"ar--gegcur penna? t"erberat/. 

K~ r-amcvbera;:yuw 
Kupet"'t-h benam.a-t:laurv 
Kubawwk.um~t.dcv Jilar-nt/ 
Kur-~dt/ .ft4-t/haW ... 

Mat-ahar-v ,~wyu,l;;,~ 
A luv lalw har-ilalv ,H-wttuJ;,-
Ramcv Kenca/'l.a't£n~t"ertz,~t/c; 
Pt-la1Y l:relunv c;i,yt,{;j;vdU~ ... 

Dt-~ ;egarCI/duk.a
t"'ta£ia.;dnt"Cl/J~~ 

[)eyitl;v Yamcv Ye411.CI:fCV 
St-(4-a/v ;epalv tlwJ£a--;£a-
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Sajak " Pada Senj a" ini dituli s bait demi bail. da n setiap bait dibentuk 
o lch sej umlah bari s. Selanjutnya setiap baris dibentuk o leh beberapa kala 
yang memiliki makna-makna puitis dan menambah efek esteti snya. Agak 
berbeda dengan sajak-sajak karya Amir Hamzah yang lainnya, sajak 
··Pada Senja·' ini dalam saLU bai t ada yang diisi oleh lima baris, yai tu bait 
per1ama. Sajak ini terdiri da ri 5 bai t, dengan demikian keselumhannya 
tcrdiri dari 25 baris . Yang menjadi ciri khas sajak ini dibanding c iri 
umum sajak Amir Han12ah adalah, dalam satu baris banyak yang hanya 
dikomposis ikan o le h tiga kala saja, terutama di bait terakhir. 

Secara semiotik, sajak ini mengishka n tentang asamara indah yang 
berak hir begitu saja. Dimulai dari gambaran a lam di senja hari. ada ra ma
rama bermain cahaya. MrU1fjemban:v ;endc:v padc:v Jef'!ja/Rarl'f£V 
bern~ dalaf'/'1/ caha:Ya/K~ Je411purl"l£V dalcui'V 
J~ayap kenwrlap ~ rupa/Ouaya+1ff kembanff
kelopalvier~ 

Bait berikutnya ada la h bagaimana cinta itu berkobar dala m diri 
penya ir. Oiri+yau/ ~ daiputv wangi/Otj!My'unfr tuly'unfr 
iarzf!kaV fJem.elat/Berkobar·ciebar bera.hv diri/011Jeiar·gegar 
permat/ ierberau 

Rama yang berayun di alam lepas tadi dita ngkap dan dipetik 
bersama daun adalah indeks dari ku beri cinta sang kekasih pujaan hati, 
ku beri warna-warna c inta yang indah .Kut-ar!fJkap ranuv 
berayW1/'Kuperth ber;ama- clat,wz/Kubawr:v kunu.dc:v 
warni/KurCU1ffkav t:W Ji:ft/ haW ... 

Larik-larik berikut menggambarkan matahari pun meningga lkan 
scnja dan me nunjuk be ntuknya lengge lam di ka ki la ngit, rama kencana 
tingga l tertunduk, c inta be lum puas diteguk. Larik-larik ini adalah inclc ks 
dari se lesainya c inta kare na a lam menghendaki peruba hannya dari sa tu 
tentati f ke tentatif lain. Mat-aharv ~wy® bentui::/Akv laUv 
harilalv .uU1Lulci'R amcv keri.Caf1£V tif/lf}ffab iedzuu:Uti:/P~ be-Uu* 
c?ncr:vdUt3fJUh ... 

Bait terakhir menegaskan bahwa tcla h tiada lagi c inta saat masih 
muda dan menjadi kenangan saja. Derita putus c inta karena ke hendak 
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a lam itu pun menjadi derita bagi rama remaja, dan susahnya terasa 
sepanjang masa.V~ ;eg:arcv duka/t£ada, cU?fcv ;eltun£v 
rnuda/Verucvramcvr~a/ S~;epalvt"er;«;v-~ 

5.4.49 Naik-naik 

M~~ melam-bU#l{f> ~anr 
N?Uk ~ trpirramp/4; kudu.Y-haUt¥ 
Melaj;CI#lfJ"·f:erbang-; ~~~ 
Menyerupa--rupcv rnerort£lr warni/ lang-U-~ardt/. 
Bert"'Uip bat::l£u/ mer~ t"opanr 
Larikarvdah..vhelnbu.Jicaw~ 

Tepu/<:,kawdah..vkYpunca.,b~ 

R~dah..vkY~p~ .. 

T~~~~Jaj!CI#lfJ" 
T~l}culawdV~~ 
Reda{ rv)-reda{ rv) ~t:lalan-v 
lt~ Jepm/ ;-~;~ikarvdendarn-. 

Bial,./::.t;wvdah..v~dV ;-inf/ 

Sent-ouvdirilc-t-vdV J-f;~v ;epv 
T~berharap t£ada, 1nemintl:v 

Jau/vtiun.ia-dV .fiifvdewa: 

Sajak "Naik-naik" seperti tertulis di atas dikomposisikan bait dsem i 
bait dan baris demi bari s. Sajak ini kese luruhannya terdiri dari empat 
bait. dan 16 baris. Setiap barisnya disusun oleh ra ta-rata empat kata. 
Sela in itu. sajak ini juga menggunakan norma persajakan dalam 
komposisinya. Selain itu digunakan pula kata-kata estetis seperti lazuardi , 
ranggit, redan. 
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Makna kata lazwardi (lazuardi) adalah batu pennata berwama biru 
kcmerah-meraban, atau langit berwama bint. Scmentara makna kata 
ranggit adalah mengaitkan atau menggantungkan. Redan adalah sinonim 
dari kata reda yang artinya mulai berkurang atau hampir berhenti. 

Sccara semiosis sajak ini ada lah menggambarkan bagaimana jiwa 
penyair naik ke atas langit dan tinggal di lengkung bianglala (benang raja. 
pclagi) yang indah. Sang penyair jauh dari dun ia dan bcrada di sisi dewa. 
Ia ingin berkontemplasi mengenai hidup dan kchidupan ini di sis i dan di 
bawah bimbingan Tuhan. 

Dimulai dari ilusi mcngenai badan sang pcnya ir membumbung 
tinggis kc atas awan, melayang. terbang ke lagit lazuardi. M~ 
~ mekunbtM1ffi ~~an/Naik; I'I.Cl-i/4 tiptrrampi/,t 
k.udu-rhalu:J/Melayel41frt"erban:f; mengemlxzng-lcemlXM'Iff 
Menyerupa-rupcv J1tei'"011.ar warru/ l:an.f;U-~(Jctrd?: 

Dalam bait berikutnya sukma sang penyair ditiup badai dan topan. 
schinnga melarikan diri kc puncak tinggi dan sampai di lengkung 
pelangi.Bef/t"'utp baclat/ mer~ t"opan/L.ar~ dakl/ 
he~-lcarv b-adan/Tep~ dak(/ lc& ptwzca.-h ~ 
R~~lc&~pelanfJv. .. 

Setelah terkabul keinginannya berada di lcngkung pelagi, sang 
pcnyair menikmati kesunyian dan sekali gus kcindahan di lengkung 
pclangi tersebut. T~t"~ ~ JClji~T~ 
/x;u;law t::W ~ ~Reda{'w)-reda(w) b-adat:.h_l/ 
dalam/l.llilcl::.aw Jepot/ JU41:jl~ dendanv. 

Dengan kenikmatan spiritual dan mental tcrsebul, sekali lagi sang 
penyair memohon kepada bayu (angin) agar membiarkan dirinya tinggal 
di lcngkung pelangi, sebagai indeks dari kontcmplasi diri , merenung, 
mcmahami hakikat, dan mcngetahui rahasia Tuhan di balik hidup dan 
kchidupan .Biarlcarvdakl/~t:ib,fi,n£/Sent"0:1cvdi.rilcu-t::U/JU11j!v 
Jepi/Tiada-berharap t:tad.a-rnemL-n.tadau./1/dt~t::U/ Ji:J-Vdewa: 
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5.4.50 Tetapi Aku 

Ter;apu/ ;u.Cercv piffurcv 
D~ nil.arJv fu;t-afn/ kelan'l/ 
Beipad.am.aw ZerzL-ercvalU 
Beratu.g,-ribu-dt/ at"a¥ Zan.ffU 

Seket:-'d.cv ;~ap marcv 
Seg:alcviUUv menekawdada
Na/izr nipir ber~f!U""i#lfr 
Matv ,ruarcvdunii:Vcalza::ycv 

Ci/AffUI" br:u:lanlu-v lemaJv 
Matvapv dt/dalanv haW 
Terhent:Vdawav peMUVat" diriluv 
Ter~lcvu?V,rt,!fud ~c-analv 

Ca!za:ycv ,ruct/ nAuarncv pelanfft/ 
f{tz~"Uf11/ Jekt,(.,nl:z-U?V ~ r~ 
Me+y~~Ylfrclalc-t,v "Cerhant-ar ,fUf'lj/t/ 
Sepertvhaurv~kapaknycv 

Rupanycv icv J1UtL""uzrcv_liWakw 
YIM'lfl' lcu4elamV dt/ Zaut-arv ra4cv 
Gew~M'lff'~cvmeny~r~ 
c-eazpv a/cvv c--uutcv meraJCU .. 

Sajak "Tetapi Aku" ' seperti tertulis di atas dikomposisikan o leh bait 
demi bait dan bari s demi baris. Kesemuanya terdiri dari lima ba it. Setiap 
barit di susun o leh empat baris. Dengan demikian saj ak 1111 

dikomposis ikan o leh 20 baris. Setiap baris disusun o leh rata- rata empat 
kata dengan jenis-jenisnya. Kata-kata ini dipi lib untuk memperkuat 
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dampak puitis dan estetisnya. Saj ak ini juga menggunakan kosa kata 
Melayu Lama yai tu hauri . Kata hauri atau haur ini artinya ada lah 
bidadari. makhluk wanita yang indah yang rurun dari langit atau surga. 
Begitu j uga kata a lit yang berarti celak, penghiaas a lis. Guring adalah 
kata yang bermakna sebagai tempat, biasanya sejenis tempat meng inap. 

Secara semiotik, sajak ini menggambarkan ten tang mutia ra jiwa sang 
kekasih yang di sadari olehnya di be lakang hari . Awalnya ia tidak sadar 
itulah sang kekasih hati . Sajak ini dimulai dengan ga mbaran keadaan 
bcnda dan a lam. Bai t pertama ada lah tersapu sutra pigura dengan nil am 
hitam, padamnya lentera alit di atas lang it. Ter;apu/ ~CI/ 

piffura/0~ ~ ltu-tu/'1/ kelam/ Berpa.damaw Zent-erCI/ 
al.U/Beraaf¥ ri/n,vdVatl:l4' ~ 

Diteruskan ke bait berikutnya, menggambarkan ketidakselesaan, 
berupa sekejap mata, semuanya menekan dada, nafas pun berlindung 
guring dan mati sua ra dunia cahaya. Seket"'~ ~ap 1naftl/S~ 
ackv ~dada/Nafi:;v.y nipi-rber~gurinff!Uatv ; -uarCI/ 
clunt:CI/ c;a/u;ylcv. 

Masih menguatkan keadaan tidak nyaman jiwa dan raganya, bait 
beri kut ini malah memjuk ke diri penyai r, badan lcmah, mati api da lam 
hati, terhenti pesawat diri , sujud menc ium tanah.Gugur ~ 
l.emalr/)vfatv apv dV dalanv hart/TerJLen.t:t. dawav p~tJat" 
dt:ri!:;u/Ter;ungkunv Jqj'Ud~tanalv. 

amun ternyata dijumpai sang penyair cahaya suci dari pelangi, 
scrta harum sekuntum bunga rahasia, yang mempakan lambang kekas ih. 
membangkitkan asmara sang penyair seperti bidadari dengan 
senjatanya. Cahaj;CI/ JU.C.t/ rutJarn.CI/ pelangil'lfarUI'IV ~U1V 
~ ralv.J·ia/Mel'lj/~ ~ t-er!z.antl;u.-- JU-f'lj/t/ Sepertt.
haurv~kap~cv. 

Ternyata setelah direnungkan sang penyair, sekuntum bunga yang 
juga disertai cahaya suc i pelangi tadi adalah mutiara jiwa yang dicarinya 
sclama ini . Keka ih yang ditemukannya tersebut adalah rahasia dari 
llahi . Selama ini segala prilakunya ( indeks dari gewang canggai 
menyentuh rindu) menunjuk.kan rasa cinta tulus dan suc i, namun sang 
pen yair t idak menyadarinya. RupafY!CI/ ii:V muttarCI/ .Jiwal:.u/Ya11fr 
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kuJelamV dV ~ rel4a/(jeJoCI#Ifr ~o/CV menyentuJ-'-' 
rindu/ Teffipt/aluvt"'~ mere14cv. .. 

5.4.51 Hari Menuai 

51. l{ari/Menuai/ 

L~cv ;udall/ Ua.d.cv ber'lem<,v 
Tiad<;v k.edeng.araw ;uaav apcv 
Tiad<;v Cem.pat-c/..udu):, ber'l~cv 
Tiad<;vc-ernawk<Muawberberucv 

L ipU/aluv dt:ltarw ;end.t,v 
Samar ;apu.r auza:v m.aCcv 
s~;empu~t:la.dcv 
Sen.a.h t'erheniah , .... ~ k.e.celocv 

f{ ibu/v 11~~ h.a.tV c-erg.art/ 
Me.lol.o-n.fr merCUM'lfJ' menyeniah rent:l::i)v 
M~rner~;~petua
Tiad<;v perCCl::JICV p at.Uv ;.iapcv 

K ut"'dih dirikv kl{fe/.cu?V c-~Wik..v 
Tun-bub t'ere14cv c-erpancar c-erCI#Ifr 
bt"'vWcv lam-ev mereka/1/ c-erCI#Ifr 
Merort.evrawaw~~ 

T~vakv 

Kuw hart/ 1nent.-tat/ apv 
Meng.ec-tM?VancaA41/ me~nbeltM?V r~ 
lJitu-kYdilu.lc-i-r.J'art/t'~v. 

Sajak .. ll ari Menuai .. sepert i te rtul is di atas susunannya d ibangun 
o leh bebe rapa bait, selanj utnya seti ap bait dibentuk o leh baris-baris. 
Setiap baris dikomposisikan o leh kata demi kala dengan berbagai 
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jcnisnya. Kata-kata ini dipilih oleh Amir Hamzah untuk membcrikan 
suasana puitis dan estetis. Keseluruhannya tcrdiri dari lima bait, dan lima 
bait ini disusun oleh 10 baris. Rima tidak bcgi tu diterapkan dalam sajak 
in i. Begitu j uga dengan tata aturan puisi Mclayu tradisional tidak begitu 
di tcrapkan di sini . Kata-kata dari bahasa Mclayu Lama digunakan pula 
scperti lipu yang artinya tidak berseri, kusam. dan kuyu. Juga kata hibuk 
yang berarti banyak pekcrjaan dan sibuk. Kata istiwa adalah mcmiliki 
makna selaras atau sama dengan. 

Secara semi otik sajak ini adalah bcrkisah tcntang sang penyair yang 
nasib hidupnya sclalu dirundung kedukaan, sclalu dalam kesepian. Scmua 
itu memang ia tahu sebagai takdir di da lam kchidupaLmya. Kini dirinya 
menuai api. 

Dimulai dengan isyarat sudah lama tidak berjumpa. tak ada berita. 
tak ada tempat duduk bertanya, dan tak ada kawan bcrbagi bcrita, yang 
ada scndiri, sunyi, dan sepi . L~~;-udalvt:tadcv~t/Tiadcv 

~fM"V ;-uaftv apa/Tiadcv tempat" d.u.tiu/c; ~a/Tiadcv 
temawka-wtM'VberberutM 

Seterusnya sang penyair merasakan kusam dirinya diharu sendu. 
pandangannya samar. sempit dalam dadanya. raga pun tersenak. Lipw 
aluv dih.ar"v ;ertdt,t/Sam.ar ;apur cuac~ Jnatl:l/Se-.~alv ;empu 
~dada/Sen.a.lvftfr-Ju?.,nt-a,k-r~kecelvtM 

Masih dalam kesendiriannya, sang pcnyair menyarakan tentang 
jeri tan hatinya, yang tiada percaya pada siapa pun. If~ 11W1'1f}CU1Uth 

l1.atZ- tlur-fjan/M~ meraurlff' I'IWf'ljlent"ak-r~embu~ 
11WY~;eg.akvpetua/ Tiadcvpercaj!~p~;iap~ 

Pada bait berikutnya, terjadi kesadaran sang penyair bahwa dalam 
menjalani dimensi ruang dan waktu yang dibcrikan Tuhan, ternyata kita 
harus sa dar apa yang telah kita lakukan. Kut"'dih dirikw l::..tN;e.lcuf'V 
t~Tut'll.ntt tlu"~ terpancar tlur-CU1flt"I;ttw~ lanuv 
merekalvtlur-~er01"1£V rawtM'V /1Win/n,~ Jedan< 

Pada bait terakhir sajak ini, sang pcnyair mcnyadari dan tahu bahwa 
kini baginya adalah saat-saat menuai api, mengetam ancam dan mcmbela, 
rcdam, yang arti konotatifnya adalah, ia rncnuai prahara dalam hidupnya 
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seperti yang telah ditakdirkan Tuhan melalui indeks jari tangan atau 
dalam konsep sufi adalah lawhul mal~ji/CI. Taluv aku/i(i-nt/ har'i" 
1nenuat/ api/Uenget-anv anca#'1/ mem.belanv reda+n/lJit:ult4-
c:l£luk?.y.Jart/~ 

5.4.52 Astana Rela 

52.A~Rela-

T~ ber.fUCVdalanvtiunia
T~~?Vhart-iuvJaj/arlff' 

T~tiunia- t"empat" ;el.ama
LCljl~~~~awaYI/ 

J~percaj!?Vhemhu:JaWceder?V 
Berkat-?V ttacia-~?Vtiunia
T~ftrJI:u?v matzv!cepala
St-~Jf11UdhaW~v 

Mula-Jegala- ttacia-ada
P~ I'J'la4?VkU?Vber.ft,ta
Ket"'Jca.. "Ufja- bercerat/ J"amaV 
Vv wakftv ~erzLwberpandanfrt-erang:-

Kalat-v~ha~w~dikat,v 
Re-Jav;empan,a-~~ 
Tiba-~ k£ft:v berducv 
Ber~~dt/air~ 

Ber;arna-k£ft:v Jne4naCalv bu:alt
Se-rnpan,a-kel)'a-dt/ JIIUl!<.a-tiunia
B~cerca-~wlipw 
f( Cl#lji?V ~ t"er;enytM?V hartM?V 
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Vv ~bt:uu/kUIA/ber~ 

Sam<Mrnera:J~ ;amcv~ 

Tul?.Jaw~r~lnut"'UM-'"IA/ 
Vv mah/::.otl;vgapurlA/ a:J.Cancv reku 

Sajak "Astana Rela" di atas ditu li s bait demi bait, dan baris demi 
baris. Keseluruhannya ditu;is dalam enam bait. Setiap bait disusun oleh 
empat baris. Dengan demikian, keseluruhannya disusun oleb 24 baris. 
Kemudian setiap bari s disusun oleh rata-rata empat kata. Rima tidak 
begitu menjadi acuan di dalam karya sajak ini. Digunakan pula beberapa 
kata dari nahasa Melayu Lama, di antaranya adalah ,H,~ang 

berarti meniarap, kata sempana yang berarti bersamaan atau bertepatan, 
dan kata astana yang sinonim dengan kata istana. 

Secara semi otik sajak ini adalah ungkapan hati penyai r tentang 
kehidupan di dunia ini, kita harus banyak belajar dari alam. Sajak ini 
dimulai dari tak berjumpa di dunia pun tak apa-apa. ingat akan Tuhan 
(indeks meninggi awan). Diteruskan dengan jangan percaya hembusan 
cedera, sujudlah selalu hati sanubari. Tiad.a- ber,YUa/ clalanv 
dania/Tiad.a-~w hat"ikvv J<Aj!tA1fj/Tiad.a-~ tl?-mpat
Jelama/La;y~ ~ ~ awan/[7~ perca;ylA/ 
~ cedera/13er/:.atl;v t:£ada, hanylA/ dun.ia/Til.ikk.aw t"qfCU'JV 
matr;vkepala/S~J111UdhatV;anubarv 

Dalam kehidupan ini , paling tidak ada tiga masa penting yaitu 
pem1Ulaan adalah dari tiada menjadi ada. Yang kedua, kita pun berjumpa 
dan bersosial isasi. Yang ketiga kita pun pasti berpisah. ltulah hakikat 
kehidupan.Mula-~ t:£ada, ada/P~ ~ kUlA/ 
ber;ua/i(el:-'~ ttg:cv bercerav ramai/Dv waUw ~entw 
belp~terrM!fr. 

Dalam bait berikut, sebagai pencinta sejati, sang penyair menyatakan 
dengan tulus jika kekasihmu (sang penyair itu send iri) hasratkan engkau, 
maka restuku untukmu, dan itulah bahagia sesungguhnya kita 
berdua.Kalau.-~ ha.srad:.aw dil:au/R~ ;em.pancv 
~ dalcu/Ti.ba- ~lA/ kUlA/ berdua/13erkaclA/ ~ dv 
aif m.engalir: 
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Bait beri kutnya menggambarkan tentang kebahagiaan kita berdua 
(sang penya ir dan kekasihnya) di astana rela. Ber"JCl41UVk£t'a,rnernaLalv 

b-ua}t/Sempart~A/ kef:Jev dv 1nulccv dunia/B"~ cerca- '~Y"" 
U.pu/f{t::l#I:Ya-~ t"erJe4'VyUA1'V harUAn//Ov .J-iLW lnzr"" J:.Ua
berdu.a/Sat'IUV lnef"'t44Ct; Jat,1'/£i/ rnernbaca/T uli'.JCU'I/ cu.aca
r~ lnut'!"u:t.ra/Ov ~~a-ga.pura-(44t"Cl4-'1.1/V rekM 

5.5 Karakteristik Sajak-sajak Amir Hamzah 
Melal ui pcmbacaan dan pengkaj ian terhadap ka rya-karya sa tra Amir 

Hamzah .. dalam hal ini sajak-sajaknya dalam onto logi Buah Rindu dan 
Nyanyi Sunyi, maka dapat dil ihat karakteristik umumnya. Menurut 
pen ul is karakteristik sajak-sajak Amir Hamzah aclala h sebagai berikut. 

I. Dalam menciptakan karaya-karya sastranya, maka Ami r Hamzah 
mengacu dan berdasar kepada latar belakang kultural Melayu. Namun 
selaras pula dengau arahan dalam kebudayaan Melayu yang terbuka dan 
egaliter.. maka Amir Hamzah banyak pula memadukan karya sastranya 
yang bgeraka r dari budaya lelayu ini dengan peradaban di usantara .. 
sepe11i Jawa, Minangkabau. clan lain-lain. Selain itu. dalam konteks yang 
lebih luas Amir Hamzah juga memasukkan berbagai elemen budaya 
Timur dan Barat dalam kaJya-kaiya sastra beliau, bahkan ia pun adalah 
seorang pene1jemah ka1ya sastra India yang bertajuk Bagha11·at Cita. lni 
semua dilakukannya dalam konteks menyiasat za man dan memberikan 
pemikiran budaya dengan loncatan jauh ke depan 

2. Prose pcmbaharuan da lam sastra dan bahasa memang menjadi 
inti utama dalam perjuangannya. 1 amun demikian .. pembaharuan dalam 
konteks Angkaran Pujangga Baru, dilakukannya dengan cara tetap 
melakukan perubahan dan tidak melupakan kont inuiras, sesuai dengan 
hukum alam dalam konsep Mclayu ya itu adat yang teradat. Ia membuat 
pembaharuan dalam karya-karya sasrranya, tetapi tidak melupakan sastra 
lama. 

Di da lam karya-ka1yanya terutama sajak tcrkandung unsur pantun, 
syair.. gurindam, nazam, inandong, bahkan aspek prosodi yang 
nonverbal, sepe1ti aksentuasi, ritme, nada, durasi. dan lain-lainnya. Di si i 
lain, Amir Hamzah melakukan terobosan-terobosan bam, seperti 
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menciptakan beberapa sajak yang tidak terlalu menggunakan norma 
persajakan, jumlah kata da lam baris, pengelompokan bait demi bait, dan 
lain-lainnya. 

3. Dalam menc iptakan karya-karya sastranya, Amir Hamzah 
menggunakan berbagai tema sepert i ketuhanan (sufi), yang melihat 
hubungan manusia dan Tuhan serta manusia dan manusia. Tema 
ketuhanan ini ia dasarkan melalui agamanya ya itu Islam. Di da lam karya
karya sastra yang sepet1i ini, hubungan c inta antara manusia dengan 
Tuhan dieksplorasinya secara intensif. Inti utama tulisan sastra A mir 
Hamzah umumnya fokus kepada masalah hat i. Jika kita memi li ki hati 
yang ba ik, maka akan baiklah manusia tersebut, namun akan te tjadi 
sebali knya jika hati itu tertutup. Hati in i juga menjadi int i utama da lam 
tradisi sufi. 

4. Selain itu, tema la innya dalam karya-karya sastra Amir Han1Zah 
adalah tema alam, yang sesuai dengan pandangan kosmol ogi Melayu. 
Karya-karya sastra Amir Hamzah sela lu menggunakan s ituas i alam, 
sepet1i camar, bakau, awan, swarga, dan scte rusnya. Gambaran a lam 
da lam sajak-sajaknya ini mengingatkan kita terhadap alam dalam puisi
puisi tradisiona l Melayu. Kesemuanya mengarah kepada bagaimana 
orang Melayu memandangh alam. Bagi orang Melayu alam adalah 
bahagian tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Di dalam ungkapan 
Melayu dij elaskan bahwa a lam yang besar dikeci lkan, a lam yang keci l 
dihabis i, dan alam yang telah dihabis i masukkan ke dalam d iri . Artinya 
manusia adalah bahagian dari alam, sehingga tidak boleh merusak a lam, 
bahkan harus menjaga kelestariannya. 

5. Tema saj ak A mir Hamzah lairmya adalah tentang asmara. Tema 
ini bahkan sangat intensif dieksplorasi o leh Ami r Hamzah. Bahkan 
kadangkala baik secara samar maupun eksplis it, kisah asmaranya yang 
gaga! dan tidak sesuai dengan harapannya, walau ia ikhlas menerima 
sebagai bagian dari takdirnya, ia tuangkan di dalam karya-karyanya ini. 
Karena pengalaman asmaranya ini dirasakannya secara menda lam, maka 
kemudian tampaklah ekspresinya yang amat puitis, estetis, penuh dengan 
luapan emosi sendu. 
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6. Selain itu, Amir Han12ah juga menuli s sajak-sajaknya yang 
berakar dari cerita rakyat Melayu. Di antaranya berasal dari cerita Batu 
Belah Batu Bertangkup dan Hang Tuah. Cerita rakyat Melayu ini. tidak 
disajikannya dalam bentuk prosa, namun dalam bentuk sajak yang amat 
puitis. Dengan melihat apa yang dilakukannya dalam karya sastra ini. 
dapat dikatakan bahwa Amir Hamzah tetap memiliki karakter yaitu 
karyanya mengakar pada kebudayaan Melayu. 

7. Sebagai bahagian dari pembentukan identitas khas dalam karya
karya sastranya, maka Amir Hamzah banyak menggunakan kosa-kosa 
kata arkaik. Tujuan dari penggunaan kosa-kosa kata arkaik ini adalah 
memperkuat karakter kultural dalam puisinya. Di antara kosa-kosa kata 
arkaik itu adalah: dewala, akasa, mendadu, tints, cindai, ripuk, terban. 
ungkai, bungkar, paten , tubir, penaka, pelanggi , persih, ulik, sempana. 
seraga, jempana, dan la in- la innya. Ini menjadi salah satu karakteristik 
sajak-sajak karya Amir Hamzah. 

8. Karakteristik lainnya sajak-sajak Amir Hamzah adalah 
menggunakan kata-kata ulang dan kata majemuk bentukan yang unik. 
Kata-kata ini memiliki kekuatan puitis dan prosodis sendiri, sekali gus 
memperkuat kepenyairan Amir Hamzah. Di antaranya adalah: !ilmrga
swarna, marak-sumarak. nipis-tipis, lipu-!ipatkan, ke!am-kabut. esa
mesra, sayu-sendu. !emah-gemi!ang, mengi!au-sinau, menyentak re111ak. 
dan lai n-la innya 

9. Karakteristik sajak-sajak Amir Hamzah lainnya, adalah 
penggunaan kosa-kosa kata yang berasal dari bahasa-bahasa di 
Nusantara. Amir Hamzah menggunakannya adalah sesuai dengan jiwa 
kepenyairan dan juga pergerakan kebangsaannya yang begitu berge lora 
selama di pulau Jawa. Di antara kosa-kosa kata bahasa Jawa adalah : 
ngelak. yc~vi. swarga. Slmrna. segara, 1rirama. banyu, dan lain-lain. Dari 
bahasa Minangkabau di antaranya adalah serampak. 

I 0. Penggunaan kosa-kosa kata lainnya adalah dari budaya dunia 
Timur. Dari India digunakan kosa-kosa kata seperti: kamadeH·i, 
maharama, padma-seraga, dan lain-lainnya. Dari kosa-kosa kata Arab 
yang j uga telah beradaptasi dalam kebudayaan Melayu di antaranya 
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adalah: rahmat, rahman. makhluk, firdusi, imyaf, doa, pikir. rid/a. nur. 
dan la in-Jainnya . 

Melalui sajak-sajak yang ditulis Amir Hamzah. kita dapat mengkaji 
mengenai siapa dirinya, apa ideologinya, dan apa pula yang ing in 
diperj uangkannya. Amir Hamzah adalah sosok humanis uni e rsa l. yang 
memandang manusia diciptakan Tuhan bermacam-macam dan untuk 
saling kenai mengenal sesamanya. Amir Han12ah adalah seorang rel ig ius 
yang selalu berkomunikasi dengan Allah, dan ia memandang Allah 
sebagai kekasihnya, seperti yang diajarkan dalam agama Islam, dan 
d iperkuat oleh tarekat dalam Islam. Amir Hamzah ingin memperj uangkan 
te rbentuknya negara kebangsaan Indonesia Raya, dengan kebudayaan 
yang baru namun tidak melupakan akar kebudayaao lamanya. dalam 
menyongsong negara dalam konteks internasionalisasi atau g lo balisasi. 
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BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6. 1 Kesimpulan 
Sete lah diuraikan seca ra panJang Iebar dari bab-bab sebe lumnya. 

maka pada Bab ini ka mi para penulis akan me ny impulkan tentang 
gagasan-gagasan, pe1juangan, dan karya-karya sastranya (terutama saj ak
sajak dalam ontologi Buah Rindu dan Nyanyi Sunyi). 

Gagasan-gagasan A mir Hamzah sebagai sumber dari aktiv itas dan 
karya-karya sastranya adalah sebagai berikut: ( I ) pembentukan Negara 
Indonesia merdeka; (2) meng is i Indonesia merde ka dengan unsur-unsur 
penentu bangsa, sepe11i ba hasa , sastra, kebudayaan nasional, dan lain
la in ; (3) membentuk kebudayaan Indonesia ya ng baru secar·a akulturati f 
dengan dasar pada budaya pra-Tndones ia ; (4) integrasi sosial dalam 
konte ks Negara Kesatuan Republik Indones ia , dalam ha l 1111 
me nsine1jikan keberadaan keraj aan dan po litik de mokrasi di Indones ia . 

Pergerakan politiknya yang integrati f dan menj adi ·'tumbal .. dari 
s ikapnya ini . Ia a mat ko nsisten berj uang untuk be rdiriny a Indonesia 
me rdeka . A mir Hamzah pun bekerja keras mencari faktor- faktor 
pe mersatu bangsa, seperti bahasa perastuan bahasa Indonesia. la pun 
me mimpin pergerakan Pemuda Indonesia cabang Surakarta . D em ikian 
pula ia aktor off stage ketika peri stiwa S umpa h Pemuda 1928 terj adi. 
Se lanj utnya pula ketika ia kembali ke Langkat, be liau tetap me lakukan 
ide-ide integras i sos ial dan budayanya. Di satu s is i ia mengabdi kepada 
Kesultanan Langkat, dan di s is i lain ia pun mengabdi kepada republi k 
Indones ia yang baru me rdeka se bagai bupati Langkat. N amun akibat 
be radunya pol arisasi y ang dahsyat antara sege lintir orang di dua kubu ini. 
ia pun menjadi korban pada sebuah letupan sos ial yang tak tentu arahnya 
di a wa llndonesia merdeka . 

Pe1juangan yang dilakukan o leh Amir Han12ah, di antaranya ada lah 
sebaga i berikut. ( I ) Perj uangan menuj u Indonesia merdeka, (2) 
pe rjuangan menda ulatkan bahasa Indonesia, (3) pe rjuangan di bidang 
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sastra dan budaya, (4 ) perjuangan dalam membentu k integrasi budaya 
dan sosia l, dan (5) perjuangan yang berka it dengan bidang-bidang la in 
tcrutama agama dan pendidi kan. 

Karya-ka rya sastra Amir H an12ah berpijak kuat dari sastra tradisi 
Melayu. amun demikian. ia rnelakukan pembaharuan di sana-s ini sesuai 
dengan j iwa e ksplorati f puitis dan estetisnya. Ia ban yak me lahirkan 
karya-karya sajak. Begitu juga dengan karya-karya prosa dan terj ernahan. 
Karya-karya sastra beliau bahkan memuat unsur-unsur budaya usantara 
la in seperti Jawa, M inangkabau, Suncla. dan la innya. Selai n itu ia pun 
mengadopsi kebudayaan T imur ( India dan Timur Tengah) serta Eropa, 
narnun untuk mernperkuat identitas sastra- sastranya yang berorientasi 
kuat pada kebudayaan Melayu N usanta ra ini. bukan seba liknya menj adi 
inferior di bawah pengaruh budaya luar . la berhasil mengadun budaya 
dun ia dalam konteks Indonesia dan Dunia Melayu. 

Dari kaj ian interdis iplin terhadap gagasan, perjuangan, dan karya
karya sastra nya maka dari seorang Amir Hamzah da pat ki ta ambi t tunjuk 
ajar yang relevan sepanjang ruang dan waktu. Amir Hamzah 
mencontohkan penti ngnya pende katan budaya dalam konteks 
rnemanusia kan manusia. A mir Hamzah juga me ncontoh.kan gagasan dan 
aktivitasnya yang bersumber pada polarisasi yang digariskan Tuhan. 
Dalam hal ini ia meletakkan dasar-dasar hubungan manusia dengan 
Tuhan dan manusia dengan manusia sekali gus. Ia adalah sa lah seorang 
toko h humanis universal dari N usantara (Dunia Melayu) yang tiada 
taranya. 

Amir J-l an12ah ada lah sosok kreatif dalam menciptakan karya
karyanya. Ia adalah sesosok penyai r yang eksplorati f yang mempunyai 
" loncatan- loncatan·· kultura l dan estetis yang melampaui zama n di mana 
ia hidup. Karya-karyanya dapat menjad i rujukan bagi para penyai r d i 
masa kini dan datang, bagaimana menerapkan strategi budaya yang 
bijaksana da lam karya-karya. 

6.2 Saran-saran 
Penghargaan terhadap Amir Hamzah o leh pemerintah Indonesia 

maupun negeri rumpun Melayu me mang te la h diterimanya selepas ia 
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meng hadap Allah. Penghargaan tersebut adalah berupa pemugaran 
makam, penuli san buku-buku mengenai dirinya dan karya-karya 
sastranya, surat keputusan , pengabadian namanya untuk sarana seperti 
mesjid. jalan, dan lainnya, bahkan sampai pengangkatan dirinya sebagai 
pahlawan nasional. 

Yang paling penting, peng hargaan untuk Amir Hamzah adalah 
bagaimana mengabadikan gagasan, perjuangan, dan karya-karyanya ini . 
Dilanjutkan dari satu generasi ke generasi lain di Indonesia, negeri-negeri 
rumpun Melayu. bahkan dunia. 

Oleh karena itu, memang selayaknya di peringkat pendidikan dasar, 
menengah, dan perguruan tinggi terus-menerus dikaj i karya-karya 
sastranya dan sejarah pe1juangannya agar dapat diambil nilai-nilai yang 
dapat diambil darinya. Pengkajian ini tentu saja akan sekali gus 
mengenalkan bagaimana kebudayaan Melayu sebagai salah satu faktor 
pembentuk integrasi sosial di kawasan ini . Kita pun dapat belajar banyak 
tentang kosa-kosa kata lama yang dapat saja menjadi salah satu kekuatan 
bahasa Indonesia dalam rangka berbangsa, bemegara, dan berbudaya. 

Seterusnya perlu terus menerus diga lakkan munculnya para pakar
pakar pengkaji sastra, sastrawan, seniman , dan budayawan, yang 
memiliki pola pikir dan perjuangan yang sama dengan tokoh paripuma 
ini yaitu Amir Hamzah. Kini dalam konteks wi layah sendiri kita masih 
kekurangan para sastrawan dan ilmuwan sastra yang matang, mendalam. 
memiliki wawasan universal , dan lai nnya. Untuk itu perlu terus 
digalakkan penciptaan karya-karya sastra me la lui seperti perlombaan, 
festi va l sastra dan budaya, pendidikan sastra, yang berakar dari 
kebudayaan bangsa ini . Tenn1 saja sebahagian dana pendidikan perlu 
dialokasikan ke bidang sastra. tidak hanya te rtumpu di bidang eksak ta 
dan sosia l saja. ln i penting melihat perkembangan peradaban manusia di 
dunia dan tujuan pendidikan nasional kita yang menjadikan peserta didi k 
sebagai manus ia yang berkarakter, bermoral, dan sesuai dengan 
kebudayaan kita. terutama yang terwuj ud dalam landasan ideologi 
Pancasi la dan landasan hukum Undang-undang Dasar I 945. 

lnsya Allah tujuan yang suci ini dapat menciptakan manusia
manusia Indonesia yang seutuhnya, manusia yang selalu menjadi rahmat 
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kcpada seluruh a lam, menuju masyarakat yang madani, di bawah 
lindungan Tuhan Yang Mahakuasa. lnsya A llah. 
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