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Cpa.:ara Tcpun!! Tawar Tcrhadap 
Bapak P r~sidcn Rcpublik lml uncsia 

( Prcsidcn Suhartu) 
Besena lbu Tkn pacta bu la n Septe mber 1968 

Di Gubc rnuran Mcda11. 



Seri Paduka Panglima Aceh 
Si Rajawali em punya Sejarah. 
Raja adil raja disembah. 
Raja zalim raja d isanggah 

( Uc·apan Sultan Acch Iskandar Muda , scwak tu 
mc n)!allUI!crahkan scbilah keris bcrna ma Raja
wa li kcpada Tuanku Gojah Pahlawan seba)!ai 

ta nda \vakil Sultan Aceh di Tanah Oeli) 

1612 



Sebagai ingatan terhadap is te riku 

Hajjah Tilly Sunnah Siregar 

yang telah be rpul ang ke rahma tull ah pada ta nggal 
20 Zul kaedah 1393 H/14 Desember 19 73 di kota 

Makkah (Sa ud i Arabia) sewaktu menunaikan ibadah haji, 
semoga a rwahnya di rid hai Allah S.W.T . 

Tcpung T(l\mr untuk gcnerasi muda Melayu 

Janji tiuda bl·ralih 
Sctia tiuda bcrkalih 

Pesan nini pada turunan 
Resam Mt'layu jan)!an lupakan 
Kcrtas buruk kami sampaikan 
Pada puak jadi ingatan . 



KATA SAMBUTAN 

I. Sewaktu pada tahun 1971 Majelis Adat Budaya Melayu Suma
tera Utar::t cli tu b uhkan. pengarang buku ini Tengku H.M. Lah 
Husny dipcrcayakan memcgang jabalan ketua seksi adat, se
dangkan kami send iri adalah didudukkan sebagai P~mangu 

Adat Majelis pada badan tersebut. 

2. Pada t ahun 1972 beliau mengeluarkan hasil karya beliau dengan 
judul " Butir-bu tir Ada~ Budaya Melayu Pantai Sumatera Ti
mur". yang kami sambut dengan " Sekapur Si rih " sebagai 
tanda gembira . 

3 . Dalam pada itu kami menganjurkan pacta beliau untuk menulis 
lagi hal-hal mengenai daerah ini yang masih banyak terpendam. 
ataupun kalau sudah ada soal-soal itu hanya dituliskan dalam 
bahasa asing oleh penulis-penulis Barat untuk khazanah mereka. 

4. Men uliskan soal budaya dan sejarah suku Melayu Pesisir , walau
pun terbatas, seperti buah tangan T.H.M. Lah Husny yang se
karang ini mcnghendaki aktivitas yang kon tinu di bt!rbagai 
bidang; oleh sebab itulah kami sambut pula buku ini dengan 
sukacita. 

5. Semoga generasi muda mengadakan pembahasan dan penelitian 
dalam jurusan seja rah , budaya , se ni daerah sendiri. sehingga 
menimbulkan manfaat untuk nusa dan bangsa. 

lstana Maimoon 

1 Pebruari 1975 
19 Muharram 1395 H 

Wassalam. 

Azm y Perkasa Alam 
Sultan Deli 

Pemangku Adat Majelis 
Adat Budaya Melayu S.U. 

Indonesia 
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lkntuk Rumah \ldayu ±. Tahun 1750. 



KATA PENGANTAR 

Pembangunan di bidang kebudayaan adalah bagian Integral dari 
Pembangunan Nasional. Pembangunan bidang kebudayaan tidak 
dapat melepaskan diri dari pemikiran dan usaha pengembangan cia
lam bidang sastra. Karya sastra merupakan manifestasi kehidupan 
jiwa bangsa dari abad ke abad dan akan menjadi peninggalan kebu
clayaan yang sangat tinggi nilainya. Karena itu karya sastra perlu 
digali dan digarap untuk dapat diresapi dan dinikmati isinya. Kar
ya sastra memberikan. khazanah sejarah ilmu pengetahuan yang 
beraneka macam ragamnya . Hasil penggalian dan penggarapan 
karya sastra akan memberikan rasa kepuasan rohani dan kecintaan 
pada kebudayaan sendiri , dan selanjutnya juga akan merupakan 
perisai terhadap pengaruh kebudayaan asing yang tidak sesuai de
ngan kepribadian dan kepentingan pe mbangunan bangsa Indone
sia. Penghayatan hasil karya sastra akan memberi keseimhangan 
antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modem di satu 
pihak. clengan pembangunan jiwa di lain pihak. Kedua hal ini sam
pai masa kini masih dirasa belum dapat saling mengisi, padahal ke
seimbangan atau keselarasan an tara kedua masalah ini besar sekali 
peranannya bagi pembangunan dan pembinaan lahir dan batin. 
Melalui sastra diperoleh nilai-nilai , tata hidup dan sarana kebuda
yaan sebagai sarana komunikasi masa Ialu , kini. dan masa depan. 

Sebagai pemakai dan peminat bahasa dan sastra Indonesia ki ta 
scring kali kurang begitu sadar akan sejarah bahasa itu , sebelum ia 
menjadi bahasa nasional kita dan berkembang menjadi bahasa sas
tra dan ilmu pengetahuan seperti keadaannya sekarang. 

Sejak abaci ketujuh bahasa Melayu cligunakan sebagai bahasa res
mi di sebagian kepulauan Ind onesia, seperti dapat kita Iihat pada 
prasasti-prasasti Melayu kuno yang tersebar di Pulau Jawa, Suma
tra dan Kepulauan Riau. Di samping itu bahasa tersebut dipakai 
juga sebagai bahasa ilmu pengetahuan clan keagamaan . Hal itu di
nyatakan oleh para musafir dari Tiongkok yang datang belajar eli 
Sriwijaya, yang pada jaman itu menjadi suatu pusat pengajaran 
agama Budha. Jadi saat itu bahasa Melayu suclah memegang peranan 
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penting sebagai pcndukung. kebudayaan eli Indonesia. clan juga di Se
menanjung Malaka. l\1enilik keadaan ini. mai<a dapat ditarik kesim
pulan bahwa sudah ada k~?susastraan dalam bahasa itu. mungk in di
tulis di atas lontar. kulit kayu ataupun bahan lain yang terdapat di 
alam Indonesia. Karena rapuhnya dan Iekas punahnya bahan-bahan 
seperti itu. ditambah pula o kh ganasnya iklim tropis. maka kelang
sungan hidup naskah sastra itu harus dipe lihara dengan penyalinan 
setiap kali: paling tidak serat us tahun sekali. Dan kelangsungan pe
nyalinan tergantung lagi claripada minat masyarakat pada saat itu. 
Dapatlah dibayangkan suatu kegonc-angan politik atau masuknya 
agam a baru dapat mematikan minat o rang terhadap suatu jenis sas
tra tertentu sehingga tenggt>lam lah ia ke dalam kemusnaan karena 
tidak disalin-salin lagi . Agaknya itulah yang terjadi dengan sastra 
dari jaman awal itu seh ingga tak ada lagi sisa-sisanya. 

Di kalangan pe minat clan penel iti sastra. baik d i sekolah maupun 
dalam masyarakat pada umumnya sudah lama dirasakan kekurang
an akan bahan bacaan sas tra lama sebagai penunjang pengajaran 
dan juga sebagai bacaan umum bagi mereka yang ingin mengenal 
suatu jenis sastra yang pernah berkcmbang di kawasan Indonesia. 

Mengingat pentingnya karya sas tra sebagai diuraikan eli atas ma
ka Proyek Penerbitan Buku Bat:aan dan Sastra Indonesia clan dae-
rah Departemen P dan K bckerja sama dengan PN Balai Pustaka 
sebagai Penerbit buku Sastra yang t~?lah terkenal sebelum Pcrang 
Dunia II , mencoba mcm enuhi kekurangan yang dirasakan kini da
lam penerbitan buku sastra. 

Kita perkenalkan kekayaan sastra Melayu lama yang tersimpan 
dalam kumpulan-kumpulan naskah di Indonesia. Sebagian yang di
terbitkan itu telah dialihaksarakan dari huru f Arab , dan diberi pen
jelasan secukupnya: ada juga dipilih dari naskah-naskah yang be
lum pernah diterbitkan. Sebagian merupakan terbitan ulang dari 
buku-buku terbitan Balai Pustaka yang bernilai baik, tetapi seka
rang jarang atau tidak lagi ditemukan dalam toko buku. Sebagian 
lagi bersumber dari naskah milik Museum Pusat, tetapi telah di
alihaksarakan o leh Penulisnya dan ada juga yang berasal dari nas
kah milik perorangan. Bagi masyarakat kiranya berlaku peribaha
sa "tak kenai maka tak sayang", padahal sebagai orang Indonesia 
kita hendaknya dapat memelihara clan mempelajari sastra lama se
bagai warisan nenek moyang di sam ping sastra baru. Dengan terbit-
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an- terbitan ini diharapkan bahwa kekayaan sastra kita yang sudah 
begitu lama terpendam dapat dikenal o leh khalayak yang lebih 
luas serta dapat menambah pengertian dan aprcsiasi te rhadapnya. 

Jakarta , 19 78 

Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra 
Indonesia dan Daerah 
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SEPATAH KATA 

Untuk mcmbnikan suatu pendapat clan pandangan terhadap 
risalah yang disusun/ clikaryakan oleh Sdr. T l!ngku Haji M. Lah 
Husny sching.ga terujud mc njadi scbuah buku . yang di dalamnya 
terkandung beberapa pe ris t iwa berlaku pada Laman bahari 
d i Sumatera Timur ini. kirany<J p<Jd<J tempatn ya kalau kita dari 
golonga n suku Melayu ikut mcmberikan pcnghargaan yang tinggi 
kepada pcngarangnya. 

Yang tak dapat hendak dimungkiri ialah bahwa dengan ter
bitnya buku ini . perpus takaan kita dengan sc ndirinya akan ber
tambah bilangannya guna dapat dijadikan bacaan untuk menge
tahui tentang bagaimana sebenarnya keadaan suku Melayu pada 
zaman purbakala itu. 

Bahwa se panjang yang dapat kita kctahui sa ma ada yang 
dapat didengar dikisahkan okh o rang tua-tua kita ataupun yang 
diriwayatkan oleh penu lis bangsa asing di dalam buku-bu ku 
berbahasu Belanda. Francis. lnggeris dan lain-lai n. menyatakan 
bahwa adapun bangsa Mel ay u dahulu ka la itu. kcJdaannya tidak
lah dapat hcndak dikatakan tcrbelakang ataupun primitif sekali 
keadaannya daripada kedudukan golongan bangsa-bangsa lain , 
bahkan kcadaan mereka suda h terpandang cc rdas lagi mulia 
dan mcmpun ya i martabat tinggi sejajar dcnga n bagaimana ke
dudukan bungsa-bangsa luinnya di dunia ini: malah an mereka 
pernah menguasai daerah sc belah Timur debt in i hin gga sa mpa i
sampai kc Pilipina . Madagaskar dan sebagain yu. 

Memung te lah cliakui okh cerdik ce ndekia bahwa mengcta
hui /mengenal keaclaan nenck-moyang bagi tiap-tiap generasi itu 
bukanlah suatu hal yang dianggap tidak ada faedahnya sama se
kali. te tapi adalah sebaliknya yaitu memperdalam ilmu penge
tallllan buat mengenal sulu-silah o rang tua-tuu bagi sesuatu suku 
bangsa adalah besar sekali manfaatnya. K:.trena dengan ca ra demi
kian itu , kita selalu dapat be rpegang dan bcrpedoman untuk me-
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ngambil su ri te ladan a tas sesua tu wa tak dan kepribadian serta 
bagaimana keluhu ran hati nurani mereka dalam mengabdikan 
d iri me reka un tu k m~mperringgi derajat suku mereka itu sendiri. 
U:n::ur Kaifa Kana >lqibatul A1nmiun .... AI Qurunul Kari111J. 

Demikianlah . se moga saja adapun j alan yang cliam b il /dipra
ka rsa i o le h Sdr. T.H.M. Lah Husn y ini , yang telah me nerjunka n 
diri mep;·elidiki karya nenek-moyang kita itu , kiranya clapat di
j adika n daya pe nd o ro ng bagi kita sem u a, leb ih-kbih terhadap 
para sarja n a muda-mudi kita. yang nampaknya telah banyak 
bermun culan di tengah -tengah masya rakat ini berl o mba-lomba 
be rgiat be rusa ha guna men cari jalan aga r kita dapat menggali 
mus tika tc rpendam yang ditinggalkan ne nek-m oya ng kita d i a t as 
persada tanah. di mana ki ta dilahirka n ini! 

Ha rapan saya tak lain ialah bahwa bagaimana juga keadaan 
kita . namun persat uan, yang menjacli send i dari sesua tu kekuatan 
suku bangsa itu. hendaklah dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya 
agar ia selalu dan senantiasa tetap teguh dan utuh setiap saat 
da n masa. 
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Ex. Ke tua Umum 
Maje lis Ad at / Budaya Melayu 

Sumatera Uta ra, 

( O. K .H. Salamu dd in ) 



PEMBUKA KATA 

Buku ini adalah st:bagai l:tnjut::In clari buku kami yang per
lama b~rjudu l : Butir-hutir lldat /Jll(/aya Melayu Pesisir Sumatera 
Ti11uo·. 

Sejarah dan perkembangan kebudayaan Melayu Lama. jauh 
sekali letaknya dari jangka uan generasi Me!ayu ahad XX ini. 
kbih-lebih bagi angkatan mudanya. 

Kebudayaan Barat dan Kebudayaan asing lainn ya membuat 
mereka silau untuk dapat mdihat kehudayaann ya sendiri. apaiagi 
dalam arti kebudayaan Ras Ml'layu yang mcli puti Asia Tcnggara 
dan sc ki tarn ya. 

Banyak hal-hal dan p~ristiwa-pt•ris ti wa yang telah terjadi 
eli masa lalu di tanah Deli ya ng belum dibukukan. khususnya 
mengt: nai golongan suku ba ngsa Melayu. 

Perisri wa dan hal-hal itu merupakan kej ad ian-kejadian yang 
bcrkait ctengan penghidupan dan kchidupannya. ada yang tertulis. 
ada merupakan bekas-bckas pen inggalan dan ada pula yang dike
tahui dari mulut ke mulut scbagai warisan lisan traclisional. 

Sejak dahulu daerah Deli terletak di persimpangan jalan. 
sehingga sesuatu yang terjadi di sebP.lah penjuru Barat, Timur. 
Utara dan Selatan. tetap membawa getaran relleksi dan konsek
wensi pada daerah Deli. 

Daerah ini pada ak hir abad ke-19 malahan menjadi barometer 
pengukur untuk berbagai segi bagi daerah-daerah sekelilingnya, 
kalaupun tidak henclak diseb ut menjadi titi k pusat dalam perkem
bangan ekonomi. keuanga n. sosial. politik. milite r dan kebuda
yaan. 

Pada masa ini dan di masa yang akan datang daerah Deli 
merupakan pola pembangunan industri di bagian ba rat indonesia 
ya ng menjurus ke bidang-biclang lainnya. Sed ikit banyaknya per
kembangan di atas pasti membawa akibat-akibat berbagai segi 
pacta kebudayaan kita. semoga generasi muda dapa t menghindar-
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kan penete rasi-pene terasi kebudayaan asing yang negatip. yang 
biasanya ikut serta terbawa dengan mod ernisasi se perti yang di
maksud di atas, yang menjadikan generasi muda tanpa disadarinya 
jadi manusia " robot" a taupun "manusia computer" sem ata
mata, tanpa ada lagi su ara batinnya. 

Tujuan kami dengan karangan ini adalah menghimpun lagi 
butir-butir yang kami pero leh dari literatu r-literatur dan ungkapan 
lisan o rang tua-tua mengenai adat / kebud ayaan Melayu Sumate ra 
T imur. 

Kami dapati masih banyak se kali keadaan, penyesuaian dan 
perkembangan adat , kebudayaan da n peraclaban di masa lampau 
yang patut j adi bahan rise t. Ce rit a kanak-kanak , permainan , takh
yul, riwayat-riwayat . teka-teki atau kuntai. azimat dan sebagai
nya yang masih dihayati oleh o rang-orang kampung, belum ba
nyak diungkap oleh penulis-penulis daerahnya sendiri. yang 
semestinya lebih dapat merasai hal-hal tersebut. 

Adat dan budaya tidak terlc pas hubungannya dari segi 
ilmiah dan takhyul (kepercayaan). 

Kebudayaan dan adat adalah menifestasi dari ca ra-cara ber
fikir serta d ari apa-apa yang terasa oleh kelompok yang ber
sangkutan menurut waktunya. 

Ini merupakan kepribadian daerah, simbolisasi dari kedaulat
an rakya tnya. 

Dunia modern sekarang ini umumnya hanya melihat sesuatu
nya semata-mata dari segi ilmiah dan secara konkrit nyata saja. 
Takhyul dianggap h anya kh ayalan. Tapi biarpun demikian di 
seluruh dunia orang masih tetap membicarakan soal-soal hantu , 
mistik. occultisme. magic dan lain-lain . yaitu hal-hal yang ber
hubungan dengan metaphysic (soal gaih). 

Maka sedikit banyaknya apa yang dianggap takhyul itu tentu 
ada kebenarannya yaitu suatu penggambaran (simb olis) mengenai 
sesuatu secara bersahaja dan tidak langsung. 

Dalam pembagian e tn ologis Ras Melayu merupakan ke
lompok yang ketiga besar di Asia. te rhimpun di Asia Tenggara dan 
sekelilingnya . 
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Rum pun keturunan Rns Melayu yang berada di Indonesia. 
Malaysia. Pilipina. Singapura. sebagian di Thai. pulau-pulau Lautan 
Pasifik. Madagaskar (Malagasi) dan lain-l ain. be rjuml ah l~·b ih 200 
j uta jiwa iru mempunyai warisan-warisan kdHtclayaan nen ek 
moya ng ya ng bernilai dalam negerinya masin g-masing.. mengenai 
peri kchidupan da lam aspek logat bahasa. mata pencaharian . 
tradisi. kesusas traa n. pertahanan d iri dan lll'geri . obat-obatan, 
lagu. tari. 111a~ic dan st•bagain ya. 

Hakikatnya . rumpun Melay u itu mempun yai pertautan ke
satuan keb udayaan. yang berbcda dengan ras-ras lai n . 

Se telah perang dunia ked ua " teo ri"" lam a yang mengatakan 
Melay u Tua ·cl<ln Melayu Muda datang dari benua Asia ke Asia 
Tenggara sudah Jisangsikan o lch beberapa sarjana antropologi 
seperti Prof. Lo mbard dan lai n-l ain. 

Mungkin sekal i mcreka sedang menyusu n tesis dunia Me
lay u itu berpusat di Indonesia. kerimdian mengemba ng ke se keli
lingnya. ke Indo Chi na. Malaysia dan lain-lain : s..:balik nya dari 
teori lama. 

Khusus kebudayaan daerah kecil Ddi Suma tc ra Timu r dari 
puak Melayu ini uapat merupakan se titik air bagi o rang yang 
dah aga dalam bidang etnologi dan an tropologi tasebut. 

Dan menuliskan sesuatu tentang daera h kecil in i dari babagai 
segi hidup dan kehidupannya sejak zaman dulu. mung.kin da pat 
jadi bahan pemban tu dalam riset dan pent'li tian 111l' llgenai rumpun 
mc la yu. 

Dalam menyusun ses uatu sejarah/ riwayat tidak pernah o rang 
terluput dari kekurangan-kekurangan dan kesilapa n-kesil apan 
a tau pun panclangan-pandangal'! yang SLI bYL' k t if. 

Obye k ti r sema ta-ma ta .t iadalah m un~k in . dan tiada lah s~-
orang pe nul is pun yang dapat berbua t demikian . 

Karena hal ini banyak dipengaruhi oleh : 

I . Pola tempat tcgak penulis itu sendiri menurut zamann ya 
2. Suasana poli ti k daerah d~n dalam negeri 
3. Literatur daerah yang ditelaahn ya 
4 . lnformasi-informasi khusus yang dikumpulkannya 
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5. Uraian lisan da ri o rang tua-tua daerah 

6. Sumber-sumber tulisan orang asing yang umumnya ber-
sifat politis / historis dan ditulis untuk kepentingan mereka 

7. Penafsiran bencla visual yang diperdapatn ya 
8. Pengertian clan rasa ten tang adat budaya dae rah itu 
9. Faktor-faktor lain se perti uraian dan ungkapan penulis 

Barat dan Timur yang satu sama lain ada kalany a berten
tangan atau pu n tak bersesuaian. 

Mengingat h al-hal ini dan keadaan yang dihad api. m aka 
dapatl ah kami katakan buku inipun jauh daripada lengkap , hanya 
merupakan kera tan-keratan saja. 

Tapi biarpun demikian . dipadai jugalah dahulu dengan apa 
yang clisusun ini sebagai titik t olak permulaan , terutama untuk 
generasi mud a. 

Hipotese yang kami perbuat adalah dilandaskan dari m a
nuskrip-manuskrip yang dipunyai oleh Kesultanan Deli . Ser
dang. Langkat dan pihak-pihak rumpun keluarga Denai Serbajadi. 
Mabar. Hamparan Perak dan lain-lain dan clari berpuluh-puluh 
buku bacaan mengenai materi ini. karangan-ka rangan bangsa 
Indonesia, Malaysia dan pengarang Barat serta dokumentasi 
visual dan benda-bencla kebudayaan yang diperoleh. 

Mem apa rkan riwayat dan kebuclayaan daerah berarti meng
gambarkan kejaclian dan keadaan-keadaan di masa Jampau tentang 
karya clan c ita rasa dari rakyat keseluruhannya. 

Semoga bagi generasi muda Melayu ataupun pihak lainnya , 
buku kecil ini ada gunan ya dalam menga mbil sesuatu manfaat 
dari inti riwayat / budaya di zaman itu mengenai : 

Catur politiknya 
Cita tujuan hid upnya 
Pengaruh sosial-eko.no mi 
DCJ n lain-lain sebagai nya, 

untuk kepentingan masa kini dan untuk masa yang akan datang, 
bagi puak itu sendiri sert a untuk nusa dan bangsa . 

Akhirn ya dengan rasa mesra kepada majelis Adat Budaya 
Melayu Indonesia Sumate ra Utara di Medan ,d an kepada Yang 
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Mulia Tuanku Alhaj A7.mi. Sultan Deli dan Pe rsatuan Pemucla 
Melayu Indonesia di Mcdan se rta Yayasa n Kebudayaan Melayu 
di Jakarta. yang mendorong kami agar segala bu tir-bu tir riwayat 
kebudayaan yang tdah te rkuti p itu dapat ct ib ukukan sebagai him
punan warisan nenek moya ng kami ucapkan terima kasih . 

Dan tak Jupa kami menyampaikan terima kasih kepada se
mua orang tua-tua kami serta sekalian kaum kera bat. handai 
to lan yang sedemikian banyaknya memberi han tuan. sehingga 
buku ini clapat diseksa ikun. 

Meda n. Juni 1975 
Bambu Kuning 197 1 

• 

Wassalam 

(Tengku H.M. Lah Husny) 
N. P.Y. 17270/F 
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BAGIAN I 

BUMI SUMATERA TIMUR DAN PENDUDUK PESISIRNYA 

I . Letak daerah 

Suku bangsa Melayu Pesisir Sumatera Timur ben.liam di 
rropinsi Sumatera Utara bagian Timur. Dae rahnya menjulur 
clari dataran pantai ke barat hingga sam pai ke dataran be rbukit
bukit mul ai dari kabupaten Aceh Timur. Langkat. Deli Serdang, 
Asahan sampai dengan daerah Labuhan Batu , sepanjang 2 80 km 
dari Barat Laut ke T enggara. Lebar dataran di sebe lah Utara rata
rata adalah 30 km. dan Iebar dataran eli sebelah Se latan kira-kira 
I 00 km. lnil ah dae rah Deli dalam arti luas. yaitu daerah Melayu 
Sumate ra Timur. 

Yang dimaksud dengan Suku Melayu itu ialah golongan ba·ng
sa ya ng menyatuka n d irinya dalam perbauran ikatan pekawinan 
antar suku bangsa scrta memakai adat rcsam dan bahasa Melayu 
secara sada r dan berl anjutan. 

Daerah berbukit-bukit terdapat eli sekitar Bohorok. Namu 
Unggas (Langkat) dan di dae rah Serbajadi eli kabupaten Deli 
Serclang. Menurut taksasi kasar jumlah suku Melayu lebih kurang 
ada dua juta orang. te rmasuk me reka yang tinggal di daerah kota
praja Binjai. Medan . Tebing Tinggi Deli dan Tanjung Balai. Di 
Sl·bl'lah Timur dan Timur Laut dari tempat kediaman suku Me
layu ini tcrhampar laut te nang Selat Malaka yang kaya denga n hasil 
I au t . Di sebelah barat dan barat day a dae rah ini berbatas dengan 
kabupaten Karo dan Kabupatcn Simelungun dan daerah Tapanu
li . Di sepanjang batas ini didapati kaki pegunungan Bukit Barisan 
ya ng penuh dengan basil hutan dan min eral dan h asi l a lam la innya . 

2. Struktur tanah 

Daerah Sumate ra Timur terutama eli bagian dataran rendah
nya aclal ah sangat subur. Khusus areal tanah antara sungai Wampu 

25 



dai1 sungai Ular menghasilkan terutama ternbakau Deli yang ter
kenal di seluruh dunia, sedangkan tanah di lua:- areal ini juga baik 
sekali untuk tanaman keras, seperti kelapa sawit, kelapa , karet 
dan lain-lain dan juga untuk tanaman pertanian rakyat umum
nya. Daerah bukit pun cukup subur untuk berbagai tanaman. 
Kesuburan tanah Deli ini disebabkan oleh karena timbunan 
bahan endapan dari a ir y ang meluap sejak zam an c,lulu dan juga 
o leh lapisan ab u hi tam akibat meletusnya gunung-gunung ber
api dari pegunungan Bukit Barisan. 

3. Iklim 

Curah h ujan maksimum adalah di bulan September, Okto
ber. November dcngan rat a-rata 19 hari hujan sebulan, dcngan 
curah terti nggi 26 e m se hari . Pada bulan Februari. Maret. April 
hujan turun rata-rata I 0 hari sebulan dengan curah hujan mi
nimum 10 em sehari. Dalam setahun rata-rata hujan turun selama 
100 hari dengan tinggi curahnya 200 em · seluruhnya. lk1im pun 
mengun tungkan juga ; suhu udara maksimum ada1ah 26° C. Lem
bap udara rata-rata 8 1%. Dalam seha ri semalam an gin berhem bus 
um umnya hanya dari 2 arall. Perlarna rnulai p ukul I 0 pagi, angin 
berhembus dari taut ke darat dan mcnjelang m alam angin ber
hembus dari gunung ke taut. Hanya sekali-kali ditakuti datang
nya "angin Bohorok". yang berhembus kencang dalam bebera
pa hari , membawa hawa panas kerin g dan sdalu menimbulkan 
bencana materiil. terutama bagi tanaman tem bakau di wi layah 
Langkat dan Deli . Umumnya angin ini datang pada pertengahan 
tahun dari bara t tau t ( Boho rok). 

Disebabkan hal-hal mengenai struktur tanah dan iklim yang 
menguntungkan sebagai disebutkan, maka ada istilah di Deli 
yang berbunyi : " Tongkat pun ditanam di Deli akan tumbuh ." 
Maksud istilah ini adalah: tanah Deli itu subur b en ar, dan tongkat 
yang dimaksud di sini adalah pancang-pancang atau patok-patok 
batang kayu yang masih berkulit yang dicocokkan ke tanah se
bagai sesuatu pertanda dalam pengukuran atau tanda batas semen
tara, y ang dalam waktu singkat patok-patok kayu itu akan tumbuh 
dan bertunas. 
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4. Sungai-sungai 

Ada [)l•rpuluh-puluh sungai besar/ kecil mengali r me lintasi 
data ran rcntlah daerah ini. yang luas dataran seluruhnya ki!'a-kira 
4880 k m 2 . Scmua sungai-sungai bermuara kt' Sela t Ma laka . Pada 
uraian su ng.ai-sungai besa r yang kami sebutkan . diberi sepintas 
lalu catatan-ca tatan yang mungkin be rguna untuk rise t lanjutan, 
mengenai nama kampung a taupun hal lain. 

I . Sung.ai Bayan (Sungai Buang). terlc t<tk di utara se kali dan ber
muara di teluk Langsa r. Sungai ini di tahun 16 12 Masehi 
merupakan batas dae rah De li dengan Aceh . 

Sungai Tamiang. yang menampung air Sun gai Simpang Kiri 
dan Simpang Kanan. Di hulunya te rclapat kampung-kampung 
lama : Batangara. Simpang Jernih , Lukup Mopoli. Kcranji. 
Di dac rah Tapanuli Selatan . dekat Kota Padang Side mpuan 
terdapat kampung dan negeri (luat) hernama Tamiang, Sarna 
namanya dengan yang ad a di Aceh . Le bih seribu tahun yang 
lampa u . di daerah Pale mbang telah te rcatat ada dac ra h d an 
sung.a i yang bernama T amiang. Demikian tersurat pada ke
pingan tcmbaga yang clijumpai di da~rah Palembang. I) 

3. Sungai Besitang. bermuara di te luk Aru (Ha ru). Beberapa 
kampung eli se kita rn ya : Pa ntai Buaya. Tanjung Keramat. 
Sisirah dan lain-lain. Dalam teluk ini terktak di bagian muka 
sekali arab ke !aut, Pulau Sembilan. luasnya 4 x 5 km. Di be
lakangnya terletak Pulau Panjang, Pulau Kera, Pula u Talang, 
Pulau Mesjid . Pulau Ke rapoh , Pula u Rawa dan Pulau Tokong. 
Antara kuala-kuala Serangjaya dan Te luk Aru terletak Pulau 
Kampai. bcrbat as d e ngan Sungai Se rangjaya yang be rcabang 
dengan Sun~1 i Buluh . Di hulu Sungai Besita ng. kira-kira 
I 0 km garis lurus ke darat arah Barat dari Kampung Sisirah 
yang rerle tak di jala n raya Medan - Acch ada didapati sc
buah bcnteng/ kota tua, kini dil in gkupi o le h belukar, tin ggi 
temboknya 2 mete r. panja ng menjurus ke hulu . 

I ) " Perin tis Sastra" oh:h Dr. H<>uykaas. 
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Kemun gkinan ini adalah b angunan peninggalan clari kerajaan 
Aru : jika demikian halnya. maka bangunan yang didapat 
du lu eli muara Sungai Besi tang adalah hanya pelabuhan Aru 
saja. bukan is·1ana kerajaan Aru . Di Tanjung Keramat di dekat 
tepi muara Sungai Besitang ada sebuah kampung yang juga 
bernama Tanj ung Keramat : dan di situ ciicla pati banyak ku
buran lama. Tiga daripadanya dianggap penduduk, keramat: 
satu di antaranya terkenal dengan panggilan "keramat Jung 
Pana". panjangnya kira-kira 5 meter. 

4 . Sungai Babalan dengan anak sungai Alu r Dua. 

5. Sungai Lepan . disebut juga sung<Ji Pcl awi (a pakah tm yang 
dimaksud oleh Raja lndra Cola I eli tahun I 030 Maseh i de
ngan " Valaippenduru possessed o f Vilaipenduru?" (negeri 
Lepan di sungai Lepan). Dekat kota Sidikalang eli kabupaten 
Dairi, di pegunungan Bukit Barisan ada pula su ngai yang ber
nama Lae Pandaro. 

6. Sungai Gebang dengan anak sungai Bila-aru . ( di bagian 
Selatan Sumatera Timur di kabupaten Labuhan Batu ada 
wilayah dan sungai bernama Bilah ). 

7. Sungai Langkat, yang menampung Sungai Batangsarangan dan 

Sungai Besil am. bermuara ke Sela t Malaka d engan kampun g
kampung : Bubun dan Ujung Damak di muaranya. Kapal api 
kecil dapat sampai ke Tanjung Pura. Kampung-kampung 
di hulu : Genting, Kerapuh. 

8. Sungai Wampu yang menampun g sungai Bingai, mengalir 
se te rusnya dengan nama Sungai Rantau Panjang, dan ber
muara d i kuala Tapa k Kuda dengan Pulau Pusung di ujung
nya: p ul au ini menghasilkan penyu dengan te lornya. Ada 
cabang anak sungai dekat muara bernama Sungai Buluh. 
Nama kampung-kampung lama di hulu Sungai Wampu : 
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Bo ho ro k, Timbang Lawan , Selesai, Sejagad. Di bagian per
tengahan terletak kampung-kampung: Ujung Ba ka, Bem gam, 
Karang Tem anju , Bingai , Si Abat-abat dan Kp. Kepala Sungai. 
Pangkal Sungai Wampu ialah di gunung Sibayak, dan mengalir 
di sana dengan nama Lau Biang. 



9 . Sungai Belawan. kata aslin ya " Bulawa n". artin ya : " Ja nj i 
yang dibuat dengan sumpah" l ), bermuara di kuala Belawan . 
Di sini sungai itu bernama juga Sunga i Buluh Cina, dengan 
caba ng-cabang: Sungai Pantai dan Sungai Kepala Anjing. 
Kampung lam a di hulu Sungai Bela wan adalah : Pay a Gcli . 
Asam Kumbang. Simpangtiga. Kelambir Lima. Sunggal, dan 
lain-lain . Sungai Bela wan berpangka l di gunung Do lok Pin tu 
(2094 m ). 

I 0. Sungai Deli. hulunya bernama Sungai Pc tani yang mcnampung 

Sungai Batimus dekat Deli Tua. d an di kota Med an menam
pung Sungai Babura dan de kat Belawa n me nampung Sungai 
Terj un . Cabangnya ia lah : Sungai Mati. Sungai Sampali / 
Sungai Buluh. Di hulu Sungai Deli terdapat kampung-kam
pung la ma yai tu Batu Pc njemura n. Kota Tua. Ko tarampah 
dan la in-la in . Mengenai Sungai Del i dan Ko ta Tua ini akan 
diu raika n lanju t pada bagian lai n . Nama asal Sungai Deli dan 
Batimus adalah Sungai Pe tani. Su ngai Petani berpangkal 
di gu nung Sibayak (20 94 m). 

II . Sungai Percut , dulu be rn ama Sunga i Lalang. hulunya ber
nam a Sungai Seruwai. berpangkal di G unung Do lok Barus 
(1965) m). Di hulun ya terdapat kampung la ma: Kampung 
Lalang dan Teluk Belanga. 

12 . Sungai Batang Kuis, bagian dekat muara bernama Sungai 
Tuan. Di Bagian hulu terdapat kampung lama: Ko taraja. 

13. Sungai Belumai. di bagian hilirnya bcrnama Sungai Se rdang, 
de ngan cabang-cabangnya Sungai Bampu, sungai Pe rarutan 
(asal kata Aru). Sungai Begerpang, Sunga i Pa luh Kemiri . 
Sungai Batuginggi ng, Sunga i Paku . Untuk ca ta tan dan 
pe rba ndingan. maka dapat pula dinyatakan bahwa di Kali
m antan , di daerah kabupaten Waringin Barat d i tepi Sunga i 
Aru (Aru, Perarutan asalnya?) te rle ta k kota Pangkalan 
Bun ( Bubun?) sebagai ibukota daerah. Dan di kabupaten 

I ) Karo Woordenboek 
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Barito Sclata n dengan ibukotan ya Muntok. mengalir antara 
la in sun gai-sunga i dengan nama Sungai Paku. Sungai Kurau 
dan Sungai Ajuh . Di hulu Sungai Bel umai ada kampung-kam
pung lama dengan nama Kual alama Sukaraja. Kepala Gajah . 
Ujung Jawi. Kota Dinding. Kotadalam dan lain-la in . Sungai 
Belumai berpangkal di gu nung Do lok Takur-takur ( 1524 m). 

14. .Sungai Ular, d i bagian hulu bcrnama Sungai Buaya. d i sana 
bertemu dengan Sungai Karai. clan di m uara bertemu de ngan 
Sungai Denai . Pangkal Sungai Buaya ialah Dolok Tanaro h dan 
pangkal Sungai Karai ialah Dolok Purba . Cabangnya: Sungai 
Se rbajad i, Sungai Timbangdeli. Bah Perak . dan lain-l ain . 
Kampung-ka m p ung lama di bagian hulu : Paku. Kotaraja. 
Rambai. Ujung J awi , Kuala Bali. Serbajadi . Kampung J a wa . 
Kota Aceh, Pul au Tagor, T awar, Sena dan lain-lain . Tiada 
j auh dari daerah penggantian nama Sungai Ular menjadi 
Sungai Buaya tcrdapat beberapa kuburan keramat . yaitu : 

1. Kuburan Da tuk Ko tab angun. terlctak dekat ka mpun g 
Pulau Tagor (asa l Aceh). 

2. Kuburan Datuk Buntu Kelambir dan mak am Radin lnu 
(Kejeruan Santun III) terletak di sebela h Barat Pula u 
Tagor. 

3. Kuburan Datuk Cempaka . terletak di sebelah Barat dari 
Kp . Paku . 

IS . Sungai Bedagai, hulunya bernama Sungai Bclutu , dan cabang
cabangnya : Sungai Si Dua-dua dan Sungai Rambung. T iada 
jauh dari kuala Beclagai ada k<1rnpung lama bernama Nagur/ 
Nakur. Bedagai as<Jl katanya dagai artinya lawan . Bedagai 
artiny a Be lawa n . Di hulu Sungai Bedagai terus samp <Ji ke hulu 
Sungai Padang (Sungai Hara u ) terletak banyak kampung
kampung yang namanya berawalan Silau. seperti Sil<Judunia. 
Silaumerawan dan lain-lain . Juga banyak k<Jmpung-kampung 
yang namanya berakhiran Raya seperti : Pa nai raya. Ba ngu n
raya, Bandarraya dan lain-lain . Juga ada kampung yang ber
nama Mariahnagur. Bandar Panai, Nagoribanu<J. Sit<Jwar. 
Partimelayu, Banda r Sakti. D<~mak, Sukur dan lain-lain. 
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16. Sungai Pad ang. dulu disebut Sungai Arau /Harau (Aru ), 
di hulu n ama sungai ini Bah Bulian , den gan cabang-cabang
nya : Sungai Jali nggai, Sungai Kelembah , Sungai Mendarin 
dan lain-lain . Dulu Sungai Padang dapat dilayari kapal sampai 
lebih kurang 10 km ke hulu. Sungai Padang berpangkal di 
timur Gunung Singgalang. 

17. Sungai Pagurawan , adalah tumpuan dari Sungai Birung, 
Sungai Apal, Sungai Pa mujian , Sungai Raja . Di muka Kuala 
~agurawan ini kira-kira 15 mil ke !aut terd apat pulau Berhala 
dan agak ke selatan 2 pulau kecil-kecil, yaitu Pulau Pandan 
dan Pulau Punai (Salah Nama). Nama Pulau Berh ala ini 
datang dari pangkal ka ta " Hala" (tujuan, pedoman). Untuk 
nelayan-nelayan pulau itu dijadikan pedoman dalam m e
nentukan posisinya terhadap daerah-daerah di pantai Su
matera (Deli). Punai adalah sebangsa bu rung se perti balam , 
warnanya hijau , dan karena banyak burung d i pulau itu , 
maka dinamakan o rang pulau yang le taknya di barat daya 
dari Pulau Berhala : Pulau Punai. Tapi kata punai itu juga 
sama artinya dengan kemaluan laki-laki, seganlah orang 
menyebut kata itu , maka disebutlah dengan istilah " Salah 
Nama". 

18. Sungai Si Pare-pare (Parai-parai). 

19. Sungai Silau dan Sungai Asahan , kedua-duanya bermuara 
di sungai Asahan. Sungai Asahan yang berasal dari Danau 
Toba dapat dimasuki kapaJ api kecil sampai Bandar Pulau 
( 1922). Di daerah Toba pun sungai ini bernama: Asahan , 
tidak ada nam anya dalam bahasa Toba. 

20. Sungai Kualuh , dapat dimasuki kapal sampai Tanjung Pasir 
(1922). 

2 1. Sungai Bilah , dapat dimasuki kapaJ api kecil sampai Rantau 
Prapat. 

22. Sungai Panai /Barumun tahun 1922 masih dapat dimasu ki 
kapal api kecil sampai Kotapinang. Sungai Barumun berpang
kal di daerah Tapanuli Selatan , melalui daerah " Padang La-
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was". di zaman dulu pernah daerah ini jadi pendudukan 
orang-o;ang Hindu beragama Budha. 

5. Bahan-bahan tambang 

K~:kayaa n daerah Deli dal am bahan tambang cu kup banyak. 
walaupun hanya sebagia n baru diolah . Se telah ditem ukan miny ak 
d i bagian Besitang (tlaerah Aru lama) pada tahun 1880. maka 
ternyata pula. bahwa bahan minyak ini berada eli sepanjang 
lingkungan pantai sam pai ke dacrah Labuhan Batu. Endapan 
batu bara te rdapat di daerah Langkat. yaitu eli lin gkungan Besi
tang. Lepa n, Batang Sarangan dan Bohorok. Demikian juga di 
Sungai Kuala di daerah Kualuh . Kabupaten Lab uhan Batu. I ) 
Bahan untuk cat dipe rd apat di bagian Labuhan Batu. Guha batu 
kapur terdapat dekat kampung Penen di De li Hulu . Ju ga pupuk 
guano (tahi burung/ ke lelawar) clidapati eli sa na: se rta sa rang 
burung layang-layang ya ng dapat dimakan. Di Kabup<.~ten Asahan 
ditemukan kaolin di Padang Pulau, besi cii hulu Aek Kanopan dan 
pasir kwarsa di Tanjung Tiram Deli Serdang. Emas terdapat di 
bagian Bo horok. Juga tanah bahan semen tcrdapat eli sekitar 
Boho ro k . Pada tahun 1922 sudah pernah dimin ta oleh Tuan Ritter 
untuk mengolahn ya. 2) 

6. Flora. Fauna. dan Kayu-kayuan 

Walaupun ada dua musim, di daerah Sumatera Timu r, yaitu 
musim kemarau dan musim penghujan, daerah ini tiada putusnya 
dari musi m buah-buahan dan bunga-bungaan dari berbagai jenis. 
Bo leh dikatakan segala jenis bunga dan buah-buahan yang ter
dapat di Indonesia. ada eli daerah ini. Malahan sebaliknya ada yang 
tumbuh di si ni. tetapi tidak tumbuh eli daerah Jain , seperti bunga 
''Ke rub ut atau Padma" (Rafflesia). Kabarnya ada satu jenis 
yang tumbuh di Nusa Kambangan. 

Demikian pula keadaan mengenai jenis burung-burung dan 
hewan-hewan besar dan kayu-kayuan, cukup banyak dan beraneka 

1} Oostkust van Sumatcra lnstituut 
2) Kronik 1922 olch Dr. T. Volker 
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ragun1. tkngan beb~·rara pengec ualian. T entang keadaan tumbuh
tumbuhan dan hewan in i. yang rapat hubungannya dengan ke
hidupan suku Melay u akan diuraikan nanti lebih lanjut. Banyak 
di antaranya dipngun akan untuk wangi-wangian ataupun untuk 
ramuan pe rumahan dan sebagainya . 

Pacta tahun 1922 luas hutan di Sumate ra Timur berjumlah 
1.240.000 ha: eli antaranya 750.000 ha be racl a di bawah pe
ngawasan Bosc!J wc::en (Jawatan Kehutanan). Luas hutan-hutan ini 
ada lah kira-kira 30(k dari luas seluruh d aera h Sumatera Timur di 
masu itu . Pacta wak tu ini luas hutan tersebut hanya mungkin ada 
l. k. 20'lr lagL ka rena hausnya munusia akan tanah garapan . 

7. Bahasa . Tulisan . dan Agama 

Bahasa pergaulan adalah bahasa Melayu Pasai dan Riau , 
yang kemudian pada masa ini mcnjelma menjacl i bahasa Indonesia 
dengan paramasas tra dan langgam yang sedang dalam kristalisasi
nya. Dulu bahasa Melay u umum yang tanpa pakai tata bahasa di
se but olch penduduk sini ''bahasa pekan" yaitu bahasa yang di
pakai dalam pergaulan seh ari-hari oleh o rang yang bukan asli 
ana k daerah pesisir. (J awi pekan = Kelin g ayahnya - Melayu 
maknya = Melayu pekan). Me reka m empergu nakann ya menurut 
kemampuann ya saja asal kira-kira dapat dimengerti o leh orang 
lain , sehin gga timbul pan tun sindiran : 

Melay u bukan. Cina pun bukan 
ltu bernama Si Jawi pekan 
Hilanglah malu. hilanglah sopan 
Alang susahn ya mencari makan. 

Artinya bahasa yang dipakai itu bukan bahasa Melayu, bukan 
ba hasa C'ina , tapi bahasa Melayu campu r-ad uk . lam a-kelamaan : 
Jawi artiny a Melayu, terutama di tanah Arab. Melayu p ekan arti
nya bahasa Melayu dalam pekan/dagang. Orang asing ataupun 
orang pendatang bercakap tanpa paramasastra , asal orang lain 
kira-kira dapat mengerti saja. Terutama yang berbuat begini ialah 
orang Keling dan orang Cina . Tujuannya hendak m emperbuat 

transaksi dagang guna mencari keuntungan. Mereka tidak malu 
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untuk berbuat sesuatu. usa! tujuan mereka berhasil. Di lapisa n 
tingkat atas dipakai bahasa anak bangsawan Q)ahasll Riau halus). 
sedangkan bahasa yang merekll pergunakan sehari-hari di kampung 
disebut "bllsa Kampung"' (bahasa daerah). yang mempunyai 
loga-loga t bahasa t l:rscncliri. clan ya ng berbeda se rta menyalahi 
syarat-syarat paramasas tra clan langgam bahasa Melayu menurut 
konsepsi dari Ch. A. Van Ophuysen. Struktur bahasa. intonasi dan 
logat "bnsa Kampung"' berbccla clari "bahasa Me layu Riau·· atnu
pun dengan bahasa Indonesia se ka rang in i. Masih ban yak ka ta-ka ta 
asli yang sekarang masih hid up d i kalangan Melayu Sum a tt' ra 
Timur yang tiada masuk dalam Kitah logat Melayu karangan Van 
Ophuyscn. \Valaupun demikian. bahasa Melayu kampun g ini 
masih term asuk dalam rumpun (dekat) bahasa Melayu asal. Bahasa 
tulisannya hampi:r scrupa dengan bahasa Melay u Riau , tapi bahasa 
lisan jauh berbeda kata-katanya. mungkin orang tak mengerti atau 
susah clapat menge rtikann ya, bila mendengar dua orang Ml• layu 
" Kampung·· berkata-kata sesamanya. (lihat lampiran). 

Sebagai contoh . bcbcrapa kata-kata asal dari yang kami mak
sud di atas adalah seperti bcrikut : 
Dalam keluarga. 

1. Entu 

2. Embai 
3. Ka' 
4. Bah 
5. Atok 
6. Mpuan 

7. Mpelai 

Kata tunjuk 
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8. Ni (n) 
9. Yu (n) 

I 0. Nu (n) 
II . Hala 

Tuju 

ayah. kemungkin an asal kata " Yen-tue"'. 
yang tua ( Suci) 
emak. ibu 
aka. kak:lk 
abang/ayah 
kakek , nenek 
wanita atau isteri (asal kata mpu = 
pangkal. tumpuan) 
suami a tau pengantin laki-laki. 

ini (dekat) 
i tu (aga k jauh) 
itu Uauh) 
arah , ala. tujuan 
pergi ke. arah 



Anggo ta badan 

12. Ulu 
13. Pusat 
14. Pusir 
15. Punai 
16. Telempap 

Kata-kata lain. 

17. Tingkap 
18. Selang 

19. Biri 
20. A was 
:21. Kemih 
..,.., 

Ajang 
23. Tingkip 
24. Bel o n 
.... ~ 
_) . T ogan 

:26. Kepok 

17. Reban /Kepoh 
28. Tunu 
29. Laboh 
30. Bena i 
3 1. Ge ling 
32. Aca 
33. Muh 
34. Maya 

35 . Mumang 

Kata kerja 

36. Buni 
37. J i 
38. Kelih 

kepala (head). pangkal 
pusat (di perut) 
lingkaran lL1111 buh rambut di kepala 
kemaluan Iaki-laki 
tapak tangan beserta tapak jari-jarinya 

kuari. jendela 
lantai dapur yang papannya dijarang
jarangkan 
cemburu 
bumbu gu lai 
kencing 
kepu nyaan 
habis. punah 
lingka ran 
agak-aga k dengan perkiraan. menaksir 
dengan cerma t 
tempat simpan padi di bawah rumah 
(I urn bung) 
Kandang ayam 
bakar 
jatuh 
dapat kesusahan 
ani-ani . pengeta m padi 
anca dalam pertandingan 
Ayo kita pergi 
Apa. Di n egara Mex ico d i daerah Yu
katan ada bangsa Ma ya 
Oleh sebab sesuatu jadi gamang berdiri . 

Sembunyi 
Cakap. kata 
Lihat 
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DAERAH SUKU MELA YU 
DELI/PESISIR 

JOHOR 



Kata diri 

Aku 

Kelian 
Urang-yo 

Kami 
Kita 
Engko 
Ia 

Kata / Nama binatang. 

I. Jelebau 

Unggas 
3. Ketam 
4. Kubung 

hamba. saya . Kata aku mungkin datangnya 
dari kata "akko" ' yang artinya "roh" (kitab 
Zoroas ter 500 th. scbelum Masehi. lihat 
buku: Den &anglien-Ps_,·che o leh F Bczemer 
ha laman 193). 
engkau-cngkau. engkau kbih dari satu 
o rang-orang itu, dalam bahasa Deli tak ada 
ka ta " mereka ., · 

ticlak ikut orang yang dilawan bicara 
ikut ora ng yang dilawan b ica ra 
engka u . lawa n dari "'akko" (aku) 
diu. (tak lazim disebut di Deli "'d ia") 

sejenis kura-kura besar. hidup di ai r tawar. 
kbih besar dari labi-l abi 
se mua jenis burung 
kcpiting 
seje nis binatang seperti kucing. tapi bersa
yap. tinggal di pohon kayu , dan terjun pa
kai sayap dari pohon ke pohon. 

Ada banyak kata-kata asli Melayu yang datangnya bukan 
karena perobahan diakk (logat) da ri bahasa Karo ataupun dari 
bahase~ daerah yang bcrbatasan at<wpun dari bah.Psa as in g. Dr. C. 
Hooyke~as dalam bukunya Perinris Sasrra terbitan J .B. Wolters. 
Jakarta 1951 . ada mcnyalinkan bahasa Melayu Kuno scbagai 
salah satu peninggalun yang bersu rat pada kepingan tembaga yang 
dijumpai di daerah Palembang. ditulis dengan huruf Lebong Kuno 
atau huruf Rencong. Bahasa Melay u Kuno dalam su ra tan itu di
campuri o leh kata-kutu Jawa dan Sansekerta. Scbagai contoh 
kami ambil kalimat-ke~li mat dari tulisan itu , yang ka ra-katanya 
tampak serupa dengan kata-kata orang Melayu kampung di daerah 
ini. Bahasa asli dari tulise~n tersebut yang tulise~nnya terd iri t:ari 
113 baris adalah seperti berikut : 
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manakan u lih ki ta ·ngan diya itu handaknya surang lagi 

di-aku itu . Ku-anjukkan pula lbngan anyih cl iya itu paya bobot 
tujuh sasi. Hikalu diya bar-anak blu Jan ga samikan dangan anak 
nga dulu, jangan anakku diya iw. lamun batinah Puta ri Kam bang 
MurPa namanya. lamun lan ang l\btari Singa Jaya Himat nama
nya. 

''Lama-lama baranak lanang. Mata ri Singa J aya Mat. dari Ra 
tu , lami-lami bangsa Malayu . Sutan Dagang ambakta warta : "Ill 
Ratu Matiy an T adini, hagus rupanipun anak ing Ratu. ··oawu h 
iling Ratu : " lh anak isun ika anana ing Raja Salaky ika." ' Ka

kinan Ratu ring Raja Salakay kinin ambakta mili r. Rawuh kakinan 
ika. " lnggih" Raja Salakay . lnggih r<Jwuh ing: Palem bang. lnggih 
kakinan wong dalam matur ing Ratu. "' lnggih tatiyang pun puni 
rawuh ambakta anak ngandika pun. Matari Singa Jaya Himat' ' . 
lnggih madal Ratu ambakta takuli ngg<J sa ras. 'g!!ih Si\va -siwa 
Ratu. " Lamun istu ang anak isun. yan munggah ing Pasiban. din
alap tabuh ing tangan isin munggah lungguh ing pako ni sun. di 
nurak-urak galung nisun". Dam i n•wuh ing pasib<Jn bapalayuan 

roaring Ratu ngambil t<Jbuh in tan gan i{atu . anu tan linggih ing 
pakuan Ratu, angurak galung Ratu. Din -amb ung-ambung Ratu , 
nutan binakta ming dalam angadus suri. C'inan ggi madal : "Angatus 
injang sina nggih madal: " mb oya madal ". Sutan Warta saja m at 
anga tus ing pasiban. Mboya m adal·madal Ratu , Kata Raja Sa
lakay: Balangani din-ambil Rat u anak insun." 

lnggih mudik Raja Salak y mboy a ami t malik. Sutan wong 
maturing Ra t u di ning puni mudik. wong tan amit. Pada ngand ika : 
" Lamun m angkono saknih i dina anak insun alap ika. Lamun 
makono lunga si ra. para si kachi l p ara besar tuturna punan : igi 
pasalin ninun kikiriman ingawasa dodot kalawan sajang bana si 
awa k kiha sakmana d in ing anak isu n-alap ika. aja ora sun alap ka
rani sun bakta ming dalam dining isun lagi unang iku , milir pun 
ihalap anak kihu rahu wa ujar ingsun ing puni." lnggih mudik 
para si-kachil para si-basar. idak badapat lagi d i-Pa limbang mudi, 
diturutkan sajalan-jalannya. batamu d i Ha ta Chandanah. Disalaka n 
pasalin pakirim Ratu dodot lawan sabuk kalambi ian sanja ng. 
Maka para s i-kach il para sibasar hakata. mana radikuran Ra tu 
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dat:mg Raja -Salak:.ty: kala Ratu : .. Ulih apa pakanira mudik. idak 
amit lagi pada Ratu pakanira sakma!l a ulih Matari Singa Raja 
Himat d igalik Ratu . Kata Ratu : "Masa-ku ambik nuli sakan kundi 
kaclalan aku lagi indu itu iluh punay ambik anak'' 

Ngadi hak Raja Salakay h:mdak ipila diund i minum ulih para 
si-kachil ulih para si-basar. minum sa nang pakirim Ratu. Mabuk 
tidur ditali dangan chind ih , d ipalay ukan ipala datang ka-Palimbang 
matu r ming Ratu ako n act us ka ramas. binak ta akan pasalin. din
undang ming clalam . Pand ika Ratu : Upu ni para saksama d iri anak 
para sun-alap ta mul i garansa n bakt;J ming dalam . 

" Dini ingsun lagi pulang. inggih anga tut akan pun Matari 
Singa Jaya Hi mat". Anging i anak ing san sinun ga n Karang Tanah 
Daka Wusung langkul ak kang lawan lama-lama hap mbaharanipun 
lami-lam i ing Palimb:mg anggita amun claduku arih sinung.m alas. 
Pun Matari Singa Jaya Himat-kang ngamatas alas kinin Ratu Buki t 
Saguntang para si-km: il para si-basar dalika panjak dalikan injang 
iran puan kinin Ratu Bukit Sagun tang. 

"Angih ta mu cl ik ka ma ta sasa t-in g Lubuk Sindu Saliha 
d i-tanga Musi rahagan kalasan badil ngarungu sapon tam bahurasa 
ruh ing Tanjangan. madal maring Lu buk Butuh dal.:n Sungay Da
wih basa h mudikkan Sungay Dawih Saty a Rajih duti Raja Utan 
SLI!igay Dawih dangan Batara Utan itu , manuju ulu su nga v Bam
ban. menuju Lubuk Tungguh dalam Sungay Kangarik ilu marasa
kih nuju Panchungan Buluh mudih dalam sunga Madak Satiya 
Raja kuni rajih ara n Sungay Maclak dan ga n Batara Hutan itu , 
nuju Bukid Sakasi clalam Lang.garan . nuju Hulu Sung.ay Putih 
Mati . nuju Parunggang tuju , nuju Tambunan arang-ara ng kasini 
Talang Punjung Sa ti ya Raja mbaran Raja urang lalang Punjung 
Ta ling dangan Batara Ut;ln iyu , nuju Baliyan nuju ('hukup kayu 
arih . nuju Pay ih-gasa k manuju Salapah . 

Sapu n manuju Pamatang-manggus utan jun kahula ika puh 
Satiya Raja h. mangkih Raja Arang Sandahwar dangan Batara 
Utan iku , manyabarang manuju Bungarangasan. :fuju Satang 
Ulak. nuju Lamban , anuju Kambuwayan , nuju batang Tamiyang; 
ngilukan Satang Tahmiyang, nuju Danaw Putat kanan: ayang
ayang Batang Lakih ngluhkan Satang Tami yang, nuju Buluh rna-
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ngahil dalam Tusa n Bangin Tamb un tala pas ka Musi Tab ing Arang. 
kapulu utan . Matari Singa Jaya Himat p;.11n bari Ratu pada anak 
ratu Tabing Arang kahiluh utan 1\: ipasa Jala m u tan Tabalan , 
danga .... " 

Kata-kata di a tas yang sc rupa dan sama artin ya dalam bahasa 
Kampung Melayu Pesisir Sumatc> ra Timu r menurut penulis adalah 
seperti berikut : 

Mclayu Kuno 

1. manakan 
2.ulih 
3 .'nga n diya 
4 .handaknya 
S .ku-anjukka n 
6.surang 
7. batinah 
8 .am b unJ!·ambunl! 
9 . Ratu 

lO. anyih 
11. kalu 
12. dangan 
13. di-aku 
14.matari 
15. bungurangasan 
16.himat 
17. lama-lama 
18. nujn 
19. munj!p.ah 
20.ambik 
2l.sutan 
22.da}!an~ 

23. kinin 
24 . sun11ai. bat~illl! 
25. muclik 
26.milir 
27.yan 
28. tabuh 
29. angurak-a n!(urak 
30.galun!! 
3l.idak 
32.sabuk 

Scbutan 

Melayu Ddi/ P~sisir 

Snm3tera Timur 

manakan 
ulih. kcrna. dapat 
' ngan diya 
'ndaknya 
ku -ancukkan 
surang 
bet ina 
ambun~-an1bun~ 

Ra tu 
anyih 
kalu 
dcngan. ' n~an 

daku 
matari 
bunJ!ur-renj:as 
him at 
lama-lama 
nuj u 
OlUO~!!ah 

ambik 
stan 
daganf! 
kinin 
sunf!ai 
mudik 
kilir 
ya-en 
tabuh 
ngorak-nt!ur~k 

gclung/ salll!J!Ul 
tida/ tendak (lc' ndak) 
sabuk 

lncluncsia 

adabh 
o leh . diperuleh 
d~n)!annya 

hl·ndaknya 
akn sctu b uhka n. bc rsetubuh 
Sl!Orii Og. 

rcrcmpuan 
an)!kat-angka t. lambunJ!·Ia mbu n)! 
Raja pcrcmpuan 
l!OY<tng 
kalau 
clc n)!a n 
paclaku 
matahari 
bU ilJ!llr-rengas (k;t~·u) 

he mat 
sctdah lama 
pcr)!i kc ara h 
pindall (biasa nya bcnda) 
ambit 
sutan 
nia)!a pcrantau 
s\!karan?! , kini 
sun~ai 

k~ hulu 
kc hilir 
dia itu. yan~ itu 
tahuh 
bu ka simpul 
sall)!J!.UI 

tidak 
bl'ngku nJ! /tali (pin)-!)!:111)!) 



33 . pun~ r I bu••Jh 
34.tutur 
35 . ulu 
36. pa,.llin 
37. r~jih 
38. mb~r~n 
39 . Pt• matang 

pun~i I but uh 
tutur 
hululk~pala 
po.:rsalinan 
kuat/ raj ih 
kcrnbaran 
pt..'nlatang 

40. rn ;.~ ll}!~us utan m~tn!!~ds utan 
4J . iun iyun 
42 .t~mhun.Jn aran~·aran)! timbunan arang 
43 .~-t,~k J!~Sak 
4-l.tu,,ra ban!!in tambun 11 tusam b~ranJ!in timbun 
4 5 . br~mas karamas 
46 .jaya jaya 
47. anana anaknya 
48. di-palayukan dipclayukan 
49.1unq; uh lun""Oh 
50. bat;~layu~n bc·J~lay uan 
5 1.suri ~uri 
52 . p~ku~n pangkuan 
53. kunll i kundi 
54 .dan lain-lain la)!i. 

k<:rnaluan laki-laki 
k~ ta bcralla b 
hulu 
pakaian po.:ngga nti 
kuat 
saudara kcrnbar 
galan}!illl 
man)!gis h utan 
itu 
lullJ!J!llkan aran)! kayu 
hantam. kcras. pukul 
tusa m ku mpulan angin 
cuci ramb utl kerarnas 
sukscs 
anakny~ 

dikmbutka n, dilun~kkan 
bert opan~ dagu 
banyak y~n)! jadi lun~k fbyu 

wanita tingkat tingtti 
pangkuan 
ayam lnrik 

tyatalah bahw;~ bahasa Mdayu Kuno masih ada kata-kata

nya yang h idup dipakai di daerah ini okh pe nduuuk asli. 
Mc ngcna i bahasa Mclay u kuno ini pcnga rang Arena Wati 

dalam b ukun ya : Pcrkembangan Kesusascraan Mc!layu, pe nerbitan 
Pus taka Antara di Kual a Lumpur. menulis : ..... Ba h asa Melay u 
Kuno ha n ya da pa t dike tahui bagi kita seka rang ini kalau kita dapa t 
menditi peninggalan-peninggalan lam a yan g te rtulis pada batu. 
pada kcpingan te m baga dan lain sebaga inya. Da n dengan sendiri
nya pula pt!rkemba nga n dan pcrtumbuhan Bahasa Melay u Kuno 
itu tcrbat as bagi kita untuk mcngctahuin ya , karcna scbaga i mana 
yang dimakl umi . masa itu ticla k se mua kejadi an . t id ak semu a cc
rita. tidak semua peraturan keluarga dan pemerintahan tertulis se
bagaimana seka ran g in i. Dan cl alam hal ini . perlu kita menje laja h i 
daer<~ h -clae rah d i kL·pulauan Ala m Melayu ini di man a bahasa te r-
se bu t tumbuh clan berkembang . .. ... " 

Rasanya sebagian dari perm intaan da ri sa udara Arena Wati 
secant tak langsu ng pc>nulis coba memenuhin ya de ngan m e m b uat 
kata-kata banding sepcrti di atas. merupakan seti tik ai r dalam 
kulah . Ad a dua ragam bahasa yang dipakai o leh masyara ka t Me-
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lay u ui s1111. Satu ragam. untuk bahasa o rang ban yak ( rendah) 

dan sa tu ragam untuk bahasa orang bangsawan ( tingkat tinggi). 
Tulisan ad;.dah maksuu mc-nya ta kan scsuatu1' fikiran kepaua 

o rang lain. Jika sa mpai k ini tulisan Batak masih te tap bera ksa ra 
Hindu-Pall awa. maka setelah Is la m data ng kc Pasa i (Su mate ra 
Utara). suku Me lay u mcmakai aksara Me lay u-Arab yang khas: 
dip.t 1:ai huruf-huru f A rab ya ng cocok dengan liclah Melay u se
hari -hari dan un tuk mencukupi hu ruf-huruf yan g ticlak t~:·rdapat 

dari huruf Arab . maka d iperbuat huruf b;:Jru . y<J itu: 
''Ca" , ' ' nga ". "nya". clan "ga ··. 

Palla batu nisan Raja Pasai. Sultan Maliku l Saleh. ya ng 
mcn ingga l d i tahun 1297. terdapat huruf-huruf Mdayu. dan pacla 
kt'pingan te mbaga yang dijumpai di ctaerah Palembang tcrdapat 
bahasa Me lay u Kuno ctalam tulisan huruf Le hong Kuno atau huru f 
Rcncong. lni lah tulisan Mela y u asal. tapi scka rang m enuruti pt•r
cdaran zam an. tclah t idak dipaka i lagi. Surat-surat tanah (grant) 
yang ct ikeluarkan oleh Sultan Deli dan lain-la in, pada permulaan 
abad ini pun. clitul iskan ctalam huruf Melayu. Huruf Melayu ini 
masih diajarkan di tahun 1951 di sekolcth-sL·kolah clasar/ rakyat 
d i Sumatera T im u r. mereka dapat membaca buku-huku as1 i 
d<.~r i Hang T uah . Sejarah Mc layu. Hikayat Raja-raja Pasai dan 
scbagai yang ditu lis dengan huruf Melayu . Kin i tulisan Mdayu 
in i tidak lagi diajarkan eli seko lah-seko1ah te rsc but. Sungguh di
sayangkan. Untuk mengaclakan riset mengcnai Sejarah Mc layu 
di Asia Tenggara ya11g diamb i ~ langsung dari buku-buku autentik
nya ataupun dari tul isan-tu lisa n batu n isa n , maka suli t lah bagi 
sarjana kita, jika ti dak menguasai aksara te rsebut. 

Penduduk Melayu Pesis ir Sumatera Utara ada1ah beragama 
Islam m azhab Syafii. umumnya mereka taat beragama. Lanclasan 
Melayu ialah : agama - ad at tanah. Pengaruh Agama te rhadap 
kehidupan penduduk sangat besar sekali baik m engenai ketentuan 
kepribadian pcrsco rangan/ maupun yang sehubungan dengan kema
syarakatan. Te ba l keyakinan dan keteguhan suku Melayu 
beragama adalah luar biasa. Pe rubahan ataupun peralihan keper
cayaan agama tidak mudah dilakukan , walaupun umpaman ya 
ada tekanan dan intimidasi a taupun cumburayuan yang diha-
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dapinya. Dari perioda ke perioda. Jari zaman ke zaman. pegangan 
clan sandaran suku Melayu adalah agama. Dari animismc (serba 
roh) bertukar ke Hindu, lalu ke Budha dan Islam tidak terjad i 
sebagai menuka r baju saja, tapi keputusa n pcralihan itu diambil 
setelah diselidiki da n diuji kcbenarannya . Sekali telah diambil 
kcputusan dengan sukarela tanpa paksaan . maka )iwa raga dan 
semangatnya diserahkannya untuk agama itu. Keputusan yang 
terakhir adalah p il ihan terh adap agama Islam. dan agama ini adalah 
menjad i darah dagingnya, dan d iperkcmba ngkannya luas ke 
tcmpa t di mana dia sampai. tanpa kekerasan atau janji-janji mulu k/ 
tluni awi. Schin gga timbul istilah : Masuk Islam, berarti masuk 
Melay u. Mcmang tclah ratusan tahun ticlak pernah kita clengar 
ora ng Mclayu masuk Kristen. wa laupun agama itu yang terakhir 
datang kc Indonesia dibawa Portugis di tahun 1500 memberi 
tekanan dan rayuan sesuai dengan zaman-za mannya. Di zaman 
penjajahan Belanda di Sumate ra Timur gercja-gereja han ya ada 
eli kota-kota besar. itu pun sa tu dua, eli dacrah kampung sama 
sckali tidak ada. Demikianlah tebalnya dia bcragama Islam . pilih
annya te rakh ir. 

Pacta tahun 1889 Pemerintah Bclanda membcna rkan Ncder
landsch Zcndeling Ge nootschap beroperasi d i tana h Deli d iban tu 
biayanya o leh pihak perkebunan . Di claerah pantai mcrcka tak 
berdaya. di bagian pegunungan mereka mendirikan 5 sekolah, 
dcngan pusatnya di Buluh Aur di Deli Hulu . Sampai tahun 1893. 
baru seo rang orang Karo yang dapat di tarik menjadi pemeluk 
aga ma Kris ten. Un tu k mencapai tujuan, mcreka banyak sekali 
be rgerak tli bidang sosial. Sampai sekarang. pun puak Karo (Deli) 
tiada banyak masuk agama Kristen , jika dihanding dc ngan yang 
masuk Islam. J ika pada waktu ini setelah Ind onesia Merd cka. 
banyak nampak gereja-ge reja eli sepanjang jalan ataupu n di kam
pung-kam pung tertcn tu . maka adalah gereja-gereja itu yang di
dirikan s~bagian bc:sar oleh pendatang-pcndatang cla ri daerah 
Toba dan lain-lain. tidak ada yang didirikan o leh anak bumiputra 
Melayu. Yang dapat ditanamkan penjajah adalah rasa kebendaan, 
itu pun umumnya pada generasi muda . 

Satu hal yang m~na ri k perhati an. ialah walaupun suku Me-
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layu itu dulu kala bcragama Hindu. Budha. dan sekarang Islam. 
segi hidup dan k.:hidupannya tetap Mclayu. Walaupun nama dan 
gelar-gelar masih ada b..:-rbau Hindu at~ u Arab hingga kini. tapi 
tidaklah lx·rarti hal ini kebudayaan Mt'layu d il ebur kc dalam 
kebudayaan Hindu atau Arab. Masih cukup banyak or<.~ng Melayu 
yan g mempunyai nama-n<.~ma asli. seperti yang clapat ki ta baca 
eli hwah ini : 

Na ma laki-laki Nama per..:- mpuan 

I. Dogol tidak bertanduk I . Kana = mas berukir ., Gombang = bejana. tong 2. Upam = kilat. c<.~haya -· 
3. Bagi mcmbt•ri 3. Cedok = adunan 
4 . Tam ba h makin berkembang 4. Ubat pcnawar 
5. Empih rind u ke k<.tm pung 5. Embih = tokoh. rupa-
6. Mon td = keci I. bag us wan 
7. Tehat luas. tak berbatas 6. Epap = mcnc kan se-
8. Sera h ta wakkal sua tu 
9. Lenll'ng = cantik 7. Ebek (ebeh) = payung 

10. Kating = raga. keranjang yang disangga 
11. Fm bung anak sulung (laki-laki) 8. Epok = pundi -pundi 
12. Be gap gemuk kokoh 9. Ent i (Entih ) putih 
13. Joje r se perti ceri ta orang I 0. Tara cana i. susun 
14. Mumai = tua dan mulia I I. Emol = memasukkan 
IS . Kolok = anak laki-laki . agam, diri 

jan tan 12. Lcbak = scmai, tabur 
16. Kcridik kubung. ada yang 13. Alit = peminggir 

sangat berbisa anyaman. tepi 
14. Urai = mayang ber-

urai. terbuka 
15. Subang = anak perem-

puan. kerabu 
16. Gebar = selimut 

Kebudayaan Melayu itu tetap diasuh sesuai menuru t keadaan 
dan zamannya. Hubungan an tara bangsa-bangsa dan suku-suku bang
sa menimbulkan akulturasi (perpaduan) unsur-unsur kebudayaan 
untuk su ku Melayu. Unsur-unsur kebuclayaan posi t if clari luar 
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da~rah (yang mcndatang) yang clapat me mbawa penin gka ta n 
nil ai hidu p clan ke hidupan Melay u dilarutka n dan dicernakan 
kc d alam kcbuclay aa n Melayu yang telah ada. Aku ltu1asi pcla
ru tan dari unsur yang baru ini pu n tidak te rjadi tiba-tiba , tapi 
mel alui proses waktu untuk clapat d ihayati o leh rakyat. Scbab 
akhirnya rakyat lin gkungan adat budaya itulah yang menentukan 
apa kah unsur-unsur itu berguna untuk dilanju t kan. Unsur-unsur 
ya ng negatit" akan dito lak. o leh karena unsu r-unsur yang negatif 
itu umumn ya menjurus kepada mcl emahkan ke ta bahan hidup . 
ba ik langsung atau tid ak langsung. 

Ada t pun memegang peranan penting d an sega la inti dari 
ada t resam yang dipakai. sa tu pun tidak ada ya ng sy iri k da lam 
pcnge rtian iktikad tauhicl. 

Pegangan m crcka berbu ny i: 

Ada t berse ndikan syarak. 

Syarak me ngikat adat. 
Kuat aga ma kuat adat. 
Ku at adat kuat agama. 

Agama Islam :nc mbenarkan adat. yang tidak mcnimbu lkan 
syi rik iktikad . 

8 . Penduduk dahulu dan perkembangan lanjuta n. 

Negeri Deli eli pantai Sumate ra Timur, berclasarka n penemu an 
yang r~;pero leh di daerah in i , telah mempun yai pe ncl ucluk purba 
sebagai pencluduk pcrtama , lama sebelum tingkatan manusia yang 
ada sekarang ini didapati di sini. Delapan kilome ter d a ri kota 
Meda n arah ke timur, pada tahun 1924 d ite mui di sc kitar Sacntis 
(kampung Sampali) sebuah bukit kcra ng terpcndam peninggala n 
purba. Dar i dalamnya dipero le h beberapa macam perka kas, an ta ra 
lain . kapak batu sebelah diasah dari kurun "paleolitik" . Manusia 
d ari kurun itu dinam ai men uru t istilah antro p ologi: homuerectus. 
sedangkan manusia d i ku run-kurun beriku tnya din am ai homo -
Sapiens. Panjang bukit i tu adalah 130 km dan tebalnya 4 m e ter, 
menjurus kc Ut a ra kc clata ran rendah dae ra h Aceh . Ka lau ini jad i 
pegangan , nyat alah ma nusia pu rba yang d imaksud cukup banya k 
j ika ditaksir dari volume buk it kera ng bekas makanan me reka itu . 
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Juga bekas-bekas me reka te rdapat di rempat-tempat lain. 
seperti Be ngkulu Utara. Jawa . Martapura (Kc:limantan). Malay
sia. ~luang Thai. Bu rma dan lain-lain . ~tenurut ketcrangan bc
be rapa pemhuru ulung Sumatcra Utara. eli anta ranya tua n Man
sur Lubis bin tuan Musa Lubis almarhum. di hutan daerah hu
lu sungai J ambu Air dan S. Perlak (Aceh Timur) pada 1973 
mereka pernah te rperegok d engan seora ng manusi a yang tingginya 
3 meter lebih. Bekas-bekas tapak kakinya besar. panjangnya kira
kira 40 em. J arak tapak ke ta pak aclalah ::! V2 m . Anehnya pula. 
juga eli daerah ini (Gayau Bawah) terdapat manusia-manusia 
kecil pendek setinggi 80 em. sepe rti juga menurut uraian pcn

ducluk di daerah Mantlailing Selatan (Tapanuli Se latan) .. iuga 
te rclapat sampai kini manusia pendek. di hutan-hutan di antara 
Tapanuli da n Sumatcra Barat. Demikian pula di hutan-hutan 
Propinsi Riau ada m:.lllusia-manusia scperti ini . Oi hutan rim ba 
daerah Asahan / Labuhan Batu terdapa t juga ora ng kecil seperti 
eli atas namanya Suku Umang. 

Menurut keterangan Tuan Minteng H.A. Agu yang clisiarkan 
Kan tor berita Antara tanggal 4 Mei 1974, ada terelapat sejumlah 
kerangka-kcrangka manusia yang dijumpai di sebuah gua eli elesa 
Sawah di dacrah Lasolo Kabupatcn Kendari propinsi Sulawesi 
Te nggara. Jarak antara dua rongga mata pada tengkorak itu ada 
selebar sejengkal manusia dewasa sedangkan pada loba flg •ongga 
matadapat climasukkan kepalan tinju. Juga di Kalimantan Kabu
paten Kutai terdapat makhluk sepcrti ini. tingginya 3 sampai 
4 meter, ya ng disebut namanya : ''Riu". Tubuhnya berbulu selu
ruhn ya: bentuknya mcndekati bentuk o rang hutan . Makanannya 
umbut nibung. buah-buahan hutan dan daging. Ada penduduk 
yang pernah melihat bangkain ya. Bagaimana kaitan kdurunan 
manusia purba ini dengan tingkatan manusia homo-sapiens. 
sepe rti suku bangsa Melayu dan suku lainn ya, belumlah dapat 
dirangka okh para sarjana antropologi dan etnologi Jan lain
lai nnya : hal ini masih dalam penelitian terus. Pastilah perkaitan 
itu melalui kurun-kurun yang sangat banyak lapisannya sebelum 
sampai kepada kedatangan o rang Dravida . egro. Bhaharat (India 
Tua). Hindu Keling. Arab , Cina dan lain-lain ke tanah ai r kita 
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ini. Apakah manusia dongeng yang diseb ut ''ge rgasi'' dalam ce rita 
kanak-kanak d i dacrah ini maksudnya bukan m ;~ nusia purba ini '~ 

Kat<J gergasi aualah ka ta asli Melayu sin i dan l,!L'rgasi itu adulah 
sebangsa Makhluk ra ksasa yang amat besar dan ti nggi. pemakan 
dagi ng (man usia) dan 111L'llU rut ceri ta dongeng di dac rah ini . 
gcrgasi itu hiclup bcrkelamin clan bertempat tin ggal yang tetap. 
Raks<tsa adalah kata Sansckerta. yang artinya orang ti nggi besa r, 
sampai 3 a 4 me ter. Gergasi bu kan raksasa. Dalam cc ri ta-ce rita 
dongcng kanak-kanak pun hal ini dibedakan. Di daerah Langk at 
deka t Stabat ada satu perkebunan yang bernama .. gergas'' yang 
mengi ngatkan kita pada kata gergasi. Hutan lalang bl'lukar dise
but juga dal'rah gngas. Ada sejcn is ma ka nan di dae rah ini bc r
nama pekasam. yaitu setum puk daging yang sengaja dib ungkuskan 
bebcrapa hari terlcbih da hulu: setelah dicuci , dimasak clan di
makan. Dari mana da tangnya dan d iketahui o rang Me layu makan
an se perti in i'! 

Mengc nai soa l kependudukan ini. ada teromba da ri Suku 
Karo dan Suku Tim ur (Simalungun). yang d iam eli Sumate ra 
Timur menga takan. bahwa mereka clatang dari arah barat. Menurut 
ca tata n te ro mba Hamparan Pera k (XII Kuta) sa tu daerah dekat 
Medan. turunan mereka adalah dari Guru Pati mpus yang tu run 
dari gunung. ke clacrah Deli clan cl iislamkan oleh Datuk Kota
bangun. scorang Mclay u (Jawi), yang seka rang kuburannya ada 
di seberang Sungai Deli , kira-kira eli ki lometer 11 jalan Medan 
Belawan eli Kamp ung Kotabangun. Datuk Kotabangun berada 
eli Daerah Deli di sekit ar tahun 1600 , sc masa pemerintahan Ke
rajaan Aru (lslam) dan Aceh. Untuk jadi cata tan telah pula di
uraikan dalam soal nama-nama sungai dan kampung. tiacla jauh 
dari pengga nti an nama Sungai Ular menjad i Sungai Buaya, ada 
terclapa t seb uah kubu ran kcramat juga bernama. Datu k Kotaba
ngu n. Tidak jauh cl ari kuburan it u terdapat juga sebuah sungai 
kecil bernama Sungai Kotabangun , di hulunya tc rl etak Kampung 
Pulau Tagor (Tagor artinya Tuan dalam bahasa Sansekerta) clan 
di hil irnya Kampung Pulau Gambar. Sungai Kotabangun ini seka
rang telah clirobah Pemeri ntah menjadi saluran induk irigasi Pulau 
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Tagr)r / Pul a u Gam bar. DJ ia m tt'romba Ha mparJn Pe ra k din ya ta ka n 

antar::t lain : 

" Sesa m pain ya di G unung berkesa hlah ia (Guru Patimpus) 
ke pad a sekali an dusun-clusunnya. m enga ta kan ia mau masu k Jawi 
( Melayu). seb ab di dalam tan ah T imur (dae rah Si m alun gun ) 
d an Tana h Kara u (Ka ro) belum pcrnah ia b erj umpa manusia se
pe rt i Datuk Ko t a Bangun. maka bcrkata lah ia kcpada anak bininya 
dan ke p ada o rang-o rang besa rnya serta ra kyam ya seka li an , tinggal
lah engkau sekal ia n, da n o rang-ora ngnya p un mena ngis lah. " (Ha
laman 4 Ri wayat Hampa ra n Pera k : huruf La tin aslin ya tid a k ada 
pe nulis lihat). 

Nenc k asal da ri ke luarga Su ngga l bernama Ad ir. juga tu ru n 
ke Deli da n masuk Islam dengan pe rantaraa n Da tuk Ko taba ngun 
el i se kitar 1600 . maka n yat alah bah wa mere ka turun ke claerah 
ini ada kia n suk u Melayu Islam berm u ki m di s ini ( Da tuk Kota
ba ngun ). 

Pendu d u k Melayu el i daera h ini menam akan cl irinya Melayu . 
Mneka ti ad a m emak ai ma rga . Drs. B. Simanjun ta k dala m bukun ya 
Pengantar An trotwlogi Kebudayaan Bangsa indonesia untuk 
murid -mu rid SMA. menama kan suku Melayu Pesis ir Suma te ra 
Timur ini dengan ist ilah: Suku orang Medan : hal in i t id ak bena r. 
sebab o ra ng Medan b uka n semu anya o rang Melayu dan o rang 
Mclayu b ukan pu la semua ny a o rang Mcdan : Sebagian besa r suku 
Melayu Pcsis ir t inggal be rdiam eli Jua r daerah Med a n serta lin g
kungan masyara ka t hu k um ad atnya tersusun mula i d ari Aceh 
T imur/T amiang sam pai dengan daerah Labuhan Ba ttl. Dan me re ka 
me nyatakan d iriny a teta p : Orang Melayu. Sebutan y ang dipakai 
o leh Drs. Simanj unta k itu adalah buka n lagi istila h Antro po logi 
se bagai ilmu. Menurut ilmu Antro po logi dan buday a penclucl uk 
asli J aka rta adalah te rmasuk suku Melayu juga . Ca ra hidup cl an 
inti bahasa serta budaya yang mereka punya i ad alah Melayu 
Pesisir. 

Orang Meda n terdiri dari bcrb aga i ba ngsa dan su ku ba ngsa. 
Suku ba ngsa yang umum te rdapa t eli situ , tan pa men yebut y ang 
berpuluh-puluh lainnya lagi . dapat d iseb utkan : 
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!. Suku Acch 
2. Suku Gayau 

3. Suku Alas 
4. Suku Mday u 
5. Suku Karo 

o. Su l:u Toba 

(ta npa marga) 
(tanpa marga umumnya terkecuali 
daerah darat dengan marga : Lingga , 
Munte. Sibero, Sitepu dan Meliala) 
(tanpa marga) 
(ta npa marga) 
(dcngan marga induk: Perangin-angin , 
Karo-karo , Ginting, Sembiring dan 
Tarigan) 
(dengan marga induk: Lontung, Sum
ba. Borbor. Limb ong, Sagala , Malau , 
Babiat) 

7. Suku Simelu ngun (dengan marga induk: Purba, Saragih, 

8. Suku Mandailing 
Damanik, Sinaga, dan Sipayung) 
(dengan marga utama: Nasution dan 
Lu bis serta marga-marga lainnya) 

9 . Suku Minangkabau (dengan suku-suku : Piliang, Koto, 
J ambak , Melay u, Sikumbang, Bicu, 
Tanjung, Dalima , Caniago , Katianyir 
dan lain-lain) 

I 0 . Suku Pa kpak (Maha, Ujung, Lingga, Bin tang, Kuda
diri . Angkat dan lain-lain) 

1 I . Suku Nias (Zega, Maru , Daeli , Telaumbanua, dan 
lain -lain) 

12. Suku Jawa (tanpa marga) 
13 . Suku Boyan (tanpa marga) 
14. Suku Banja r (tanpa marga) 
15. Suku Sunda (tanpa marga) 
16. Dan banyak lagi suku-suku lain bangsa Indonesia yang ting

gal d i Medan dan mereka merasa bangga pernah berdiam di 
Medan. menjadi "orang Medan ." 

Ada bermacam-macam pendapat mengenai nama Melayu. 
Prof. Dr. Burhanuddin Elhul3imy dari Malaysia dalam risalahnya 
" Azas Falsafa t Kebangsaan Melayu" antara lain mengatakan : 
" Terd apat dalam kitab-kitab tarikh bangsa Hindu , Cina dan 
Greek serta la in-lain nama yang mengenal Melayu itu , ada ber-
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bagai-bagai di antaranya: Me lay, Malay , Melawer. Malayur. Melayu 
dan lain nama lagi. kesemuanya sebutan yang menunjukkan ber
kenaan Mdayu." 

Berbagai macam pendapat orang berkenaan nama sebutan 
• Mdayu itu. di antaranya : 

a. Melayu itu tercliri daripada dua perkataan "Mala" dan "Yu". 
Mala artinya "gula" dan "yu" artinya "negeri". seperti terdapat 
pacta nama ''Ganggayu''. artinya negeri yang bermisbah kepada 
kebesaran Cangga. Langkuyu dan Klangkyu. 

b . Mclayu atau melayur berarti "Tanah Tinggi" dalam bahasa 
Tamil. Dalam bahasa Sansekeri t ada terdapat perka taa n Malaya 
artinya " nama po hon yang harum Gaharu". Ketika lawatan 
saya ke Yapur, Rauputana seorang ahli Syair yang mashur ada 
memberikan sejenis kertas kepada saya yang bertulis dalam 
bahasa Sansekeri t sebagai "pujian" kepada Melayu yang mene
rangkan Malaya dahulu negeri Gaharu yang terkenal. 

c. Melayu dalam bahasa Jawa berarti "deras" atau " lari ". 
d. Melayu daripada " Pemalayu seperti Pe lembang daripada " Lem

bang". 
e. Ada lagi "yu" bermakna " telur" , jadi Melayu berarti "mula 

telur" yaitu tdur yang. mula-mula . Yang dimaksud kan mula 
-mula benih bangsa di Junia atau kawasan ini mula-mula berne
gara eli zaman purbakala. Barangkali ada juga perkaitannya 
dengan falsafah ini "Tufil" dan ce ritanya Hiyun Yakzan" 
(hal. 37-18-19). 

Seterusnya beliau menyatakan , bahwa Alam Melayu telah 
ad ·• 5.000 tahun dahulu yang dilandaskannya pada tarikh . riwayat 
dan peta yang diperbuat okh kerajaan Bhaharat atau India Tua. 
serta adanya nama jenis bangsa Melayu dan kawasan lingkungan 
Melayu yang dimuat dalam encycloped ie bangsa Eropa (bu kunya 
hal. 24- 26). Riwayat Bukit Siguntang pun menyebut nama-nama 
Melayu asli, yaitu: Demang Lebar Daun, Wan Empu , Wan Malini. 
Nyatalah pula sebelum jenis bangsa lain datang ke sini, bangsa 
Melayu telah ada. Kata nama-nama eli atas bukan kata-kata asing, 
tidak diambi! dari kata-kata luar daerah ke dalam Melayu. Nama 

so 



Melayu itu datangnya bukan clari luar, tapi dari dalam sendiri , 
artinya orang Melay u sendiri yang menamai diriny a Melayu, 
st::suai Jcngan si fat-sifatn ya sampai sekarang ini, yaitu sopan 
santun. dapa t menyesuaikan diri dalam sesuatu keadaan , tiada 
ingin mcmbesa rkan diri. selalu mengambil jalan tengah dan lain
b in . :\1 aka untuk mencapai sifat ini , haruslah dia melayukan atau 
me-la-jur-kan rasa si fat angkara mu rka. som bong, takbu r dan dari 
cakap y:tng brut. Suku-suku lain pun se telah bcrcampur dengan 
suku ~l l'l ayu . scdikit banyaknya clipengaruhi o leh sifat-sifat 
mcmelayuka n diri ini . 

M~n urut I.H . Neumann cl alam karangannya Bijdrage tot de 
gescllied C'n is der Karo Batakstammeu (Bijdragen Koninkelijke 
lns tituut 1914). antara lain menyebutkan. "orang Karo dari Ta
nah Tinggi Karo datang be rpindah (invasi) ke daerah Deli 
Sumatera Timur, adalah 300 tahun dulu dan menetap di dataran 
rendah d ekat Deli Tua dan Binjai." Kalau ketcrangan ini jadi pe
gangan. maka invasi orang Karo itu adalah terjadi pada (1914-
300 = tahun 1514 Masehi . Jadinya mereka pun merupakan suku
bangsa yang mendatang ke Deli. sesuai dengan catatan teromba/ 
sejarah Keje ruan Senembah (Si Embelang Pinggol), Sunggal (Si 
Gajah dan Adir) dan Hamparan Perak/ XII Kuta (Guru Patimpus). 
Ketiga-tiganya diislamkan oleh Datuk Kota Bangun dan Gojah 
Pahlawan sewaktu mereka turun ke dataran rendah Deli. lni 
berarti balnva Suku Melayu yang terlebih dahulu berada di pesisir 
Swnatera Timur dan m ereka pula yang mengis!an1 kan penduduk
peucluduk yang turun dari gunung . 

Buku Adat lstiadat Karo , karangan P. Tambun, halaman 69 
menyebu tkan sebaga i berikut : 

"Asal rurunan Si lima-merga itu terutama di bagian luhak 
kecil tanah Karo. Mereka hertt::mpat dan berkedudukan di tanah
nya sendiri. Lain daripada itu juga mereka duduk berkampung, 
berumah dan berladang di lain-lain luhak !Cecil, misalnya di Si
melungunangkat Hulu , Serdang (bagian Bangun Purba dan Tanah 
Dairi (Tanah Pinem). Mereka m asin g-masing ha rus mengetahui 
eli kampung mana asal turunannya dan merga (pengulihenna), 
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karena belum tentu mcreka itu berasal cla ri n enek m oya ng.nya di 
kampung tempat mereka sckarang." 

lni artinya negeri yang mereka tempat i bukan tanah asal 
{dalam bahasa Karo: pcngulihenna): merc ka adalah penduduk 
mcndatang. sesuai clengan kete ran gan l.H . Ne uma nn sebagai ya ng 
telah dit erangkan d i atas. 

Dan me nurut P. Tambun adalah merga d i Hamparan Pera k 
(X II kut a) ialah : 

Me rga Sembiring Pelawi 
Karo-karo Purba di Lau Cih ( Deli Hulu ) 
Karo-karo Ket aren di Si bolangi t 
T arigan Selangit di Gu nung Meri ah 
Tarigan Purba eli Purba (Simelungun) 
J ad i tidakl ah ada cliseb ut " marga T a rigan'' pernah jadi rap 

di Deli Hilir (Titipapan ). I) 

Terom ba Hamparan Perak itu okh Raja Ba rita Sinambela 
anak dari Si Singa Mangaraja XII. tidak diakui ad any a tunman dari 
Si Singa M:.mga raja bernama Pat impus yang pergi ke Odi. Artinya 
Patimpus bukan datang dari Bakkara Toba . Dcmikian pula ticlak 
t edapat nama itu dalam buku Tarombu marga ni Suku Barak 
karangan Wasin gton Hutagalung. Ca tata n Teromba Hamparan 
Perak ini tidak dapat jadi pegangan. kan~na asli tulisa n bataknya 
tidak pernah ada dilihat. scdangkan yang penulis lihat aclalah yang 
berbahasa Melayu. 

Pendud uk gunung yang tid ak beragama Islam dulu diistilah
kan "orang Bata' ' o leh orang Melayu. artin ya o rang ya ng masih 
menganut kepercayaan " Debata''. yang menyembah "Debata 
dit oru" . "Debata ditonga" dan "Debata diginjang": yaitu o rang 
yang menyembah tuhann ya yang bertingkat-tingkat. ya ng ber
ba ta-bata (berkotak-ko tak). Sedangkan terhadap o rang Ku bu. 
o rang Lubu. orang Sakai dan la in -lain. tid aklah dipanggil " orang 
Batak ' ' . oleh karena mereka menganut faham "animisme". bukan 
''Debata" yang disembah mereka . Pada masa itu lazim juga dipakai 
is tilah untuk orang-orang, d engan ka ta : 

I) Lihat jul!a Sari Scjarah Serdan)! o leh T . Lukman Sinar S.H. 
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I . Orang Karo 
2. Orang Toba (orang Teba) 
3. Orang Pakpak 
4 . Orang Timur (S\!melungun) 
5 . Orang Dusun (Batak Dusun) 
6. Orang Ma nd<1iling 

Jika dulu seo rang Ka ro ditanyai. orang apakah dia . maka 
jawabnya: "Kalak Karo .. (or<1ng Karol. tidak pernah mercka me
nycbutkan " Kalak Bata k Karo" . Orang Samosir dan sekl:'lil ingnya 
oleh ora ng Karo dinamai : " Kal<1k Teba ' '. Orang Gayau pun me
mangg.ilkan mcreka de nga n istilah : Teba . Di dalam buku Hang 
Tuah pangka l II. tulis Melayu . diterbitkan o leh .l embatan dan 
Gunung Agung Jakarta 1960 ad a dituliskan: .. hcrmula tuan puteri 
Gunung Leda ng pun jatuh ke dalam hutan rimba yang amat 
bcsar. hampir negeri batak. Maka diambil oleh segala menteri 
bat ak itu. dirajakan puteri Gumlng Ledang itu eli dala m negeri 
batak." (h. 305). 

" Maka sekarang in i khabarnya Tun Tua h itu :1da di pucuk 
hulu sunga i Pcrak dan ia duduk menjadi raja seg:da batak dan 
orang hutan . Maka sekarang pun kad ang-kadang :1da bertemu 
d en gan orang" . I) (h. 308 309). 

Sebagai bandingan lihat juga buku .. T a rombo Marga 11 1 Suku 
Bata k". ctalam bahasa d ae rah T oba. kara ngan Wasington Hutaga
lung, h alaman '27 mengcnai " Hang Tuah '' ini . 

Dalam hal kata .. bangsa " (asal kata Sans~kerta) Japat juga 
menunjukkan art i "banyak pe rsamaan dalam tin gkah-laku dan 
sejenis dalam pe ke rjaan a tau kedudukan ' ' , umpamanya bangsa 
saudagar. bangsa pem be ro ntak . bangsa yang d ipercaya dan lain
lain . Di sini bangsa itu b uka nlah bera rti suk u . marga , atau bangsa 
yang sebenarnya , tapi kiasan saj a. Kata ini dalam is tilah bahasa 
Melayu banyak digunakan dalam kalimat umum. 

Menurut Abdullah Lubis (anggo ta Gemeenteraad Medan 
192 1) pada karangannya " Riwayat dan asal-usu l Mandailing" 

I ) Lihat arti batak dalam Kamus Indonesia. karan!!an E. St. Harahap. tcrbitan G. Kolf 
&C'o. l95 1 
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dalam buku Riwayat Tanah Wakaf bangsa Mandaili11g eli Sungai 
Mati Medan susunan Mangaraja lhutan. cetakan Syarikat Tapa
nuli 1926, an tara lain diuraikannya seperti b~rikut: 

" Maksud karangan ini bukanlah hendak mrmaparkan Taal. 
Land en Volkenkunde. tetapi sekedarhendak menerangka n . bahwa 
orang Mandailing itu bukan bangsa Batak. Di bawah ini kita 
terangkan pikiran kita supaya dapat kenyataan yang sah. 

Sebagai sudah diterangkan el i atas. lima syaratnya buat me
ngetahui bangsa itu . Maka yang pcrtama, yaitu pokok (batang) 
asal kejadiannya. Kejadian itu bukan dari scmacam saja. tc tapi ada 
berbagai macamnya . Umpamanya sebab timbul bangsa Mi nang
kabau itu, asalnya dari menang mengadu kerbau (zie Pro f. Wil k~.·n 

muka 363). Asalnya sebab terjadi bangsa Jawa. dari sebab di tanah 
itu subur hidupnya enjelei yang orang Sankskrit sebut J:.t\\·a-dipa 
(pulau enjelei. Zie Wilken , halaman 352). Apa sebab lahi r dan ada 
bangsa Batak itu , yaitu karena agamanya. Mereka menyembah 
Debata yang ber-atak-atak: Debata ditoru (di b<l\vah), Deba ta 
ditonga (di tengah) dan Debata diginjang (di atas). Agama mereka 
itu terdengar sampai di Sumatera Tengah (Wilken dan Tijdschri ft 
Rijnsche Zendeling 1903 No.3) dan karena itu orang M~la y u 
mengatakan mereka itu "Batak"sebab Tuhan itu dikataka n oleh 
mereka itu bertempat-tempat. Jad i ber-atak-atak dipende kkan 
perkataan beratak-atak itu menjadi"Batak"jadi kebangsaan Batak 
berhubung dengan agama, dan agama itu menjadi bangsa, sebagai 
bangsa Yahudi agamanya itu menjadi bangsanya. 

Dan demikianlah halnya dcngan bangsa-bangsa yang lain 
itu, terjadi karena disebabkan kekuasaan satu hal. pada hal bangsa 
itu di Hindia ini cuma ada clua asalnya yaitu: I . Bangsa In donesia 
dan 2. Bangsa Papua. 

Orang Eropah tidak bisa pastikan benar apaorangMandailing 
itu bangsa Batak. Tetapi sebenar-benarnya o rang Mandailing itu 
tidak sekali-kali Bangsa Batak , karena asalnya clan keturunannya 
bukan dari "Bakkara". (h. 38~39). 

" Orang Hindu datang ke Tapanuli l.k . dalam abad yang 
ke-11, sedang clalam abaci yang ke-13 belum ada o rang menyebut 
Batak di Toba, menurut buku perjalanan dari Marco Polo seo rang 
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perjalanan ban gsa Venetie dalam a bad yang ke- 13 . Cum a ia me
namai dalam bukunya "Orang makan claging man usia" (mensch en 
erer). Sampai di mana itu orang yang makan daging manusia itu , 
schingga Sipirok kata Prof. Wilken. 

Maka karena itu Dr. Jung.huhn menerangkan clalam rapport
nya karena dia diutus ke Tapanuli dalam tahun 1840 1841 
buat memeriksa bangsa-bangsa di Tapanuli bahwa diterangkan 
sejelas-jelas bahasa-bahasa orang Mandai ling itu bukan bangsa 
Batak. Perjalanannya itu bukan saja di Mandailing tetapi sampai di 
Toba. Yang menguatkan dan menerangkan lagi bahasa lebih dulu 
marga itu datang di Tapanuli. yaitu sebab tanah Sumatcra ini se
bagian yang lebih dahulu ditempati oleh manusia yaitu di Man
dailing. Manusia penduduk yang pertama itulah yang. didapatkan 
oleh orang Hindu itu. 

Siapakah mula-mula manusia datang ke Sumatcra? Menurut 
Rapport Van Dijk. yaitu : Lubu. Dan yang pertama manusia me
nempati Mandailing. Lubu. Maka karena itu lcbih tua Mandailing 
dari Toba . Jadi karena itu orang Hindu leb ih clulu datang di 
Mand ai ling dari kc Toba. Maka karcna itu marg;.~ itu lebi h dulu 
di Mandailing dari di Toba. yang menycbabkan lel<h tua marga 
dari bangsa Batak. Maka karena itu , marga itu tidaklah mt> nun
jukkan scbangsa, karena ma rga kbih tua da ripacla asal Bat:1k itu. 
Apalagi yang membawa marga itu ke sini orang Hindu. Orang 
Hindu yang datang ke Mandailing ada st>dikit lain asalnya dengan 
Hindu yang datang ke Toba. Karo dan P;.:kpak. Hindu yang datang 
ke Mandailing itu clari Himalaya. scbab itu buat mengambil nama 
ke tanah Hindi mereka namai sebuah gunung eli Mandailing Mt> lt>a 
(asalnya Himalaya). I) Hindu yang datang kc Toba asalnya dari 
Bakkara (13ochara) yang mana di Toba dinamai olt!h mereka 
kampungnya " Bakkara" dan bangsanya di Hindia Depan "Aris". 

Karo datangnya dari Hindustan yang mempunyai markam 
(bangsa) Derwis. sedang keturunan Pakpak itu dari bangsa (mar-

I) C'atatan : di Mandailing ada nama gunung namanya Dolok Malea terl~ tak an tara 
Kccamatan Pcnya bungan dan Kecamatan Sibuluan. 
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kam) Solien , (Colia) yang orang Sanskrit sebut " S 'ohyn. Orang 

Hindu yang datang ke Mandailing itu tidak kekal di sana dari sebab 
orang Lubu yang lebih dulu s udah b~rada di sana. tid ak begitu 
membiarkan aksi dari Orang Hindu itu . 

Kemudian da ri itu o ran g-orang Hin d u men inggalkan tanah 
Mandailing dan orang Lubu tinggal te tap sampai wa ktu ini. Ora ng 
Lubu itu menurut ke te rangan da ri Willem Iskandar datangnya da ri 
Melaka. bangsa Melay u menurut kete rangan Willer clan bukan 
bangsa hamba (ha toban ) ka ta Prof. van Ophuysen. Maka scsud ah 
raja-raja Hindu meninggalkan tanah M<mdailing datan glah ke sana 
Namora Pande Bosi dan Sibaroar. dan turun-turunan ctari itulah 
sekarang yang menj acli raja el i Mandailing: Lubis el i Mandailing 
Julu , dan Nasution di Mandailing Go dang." (h . 40- 41 ). 

"Yang masih ada m emegang tam bo turun-turun annya. yaitu 
marga Lubis dan Nasuti o n. sebagaim ana yang s uclah cl ika rang 
oleh Almarhum Raja Mulia be kas Kuria Hoofcl Aek 1\angali ya ng 
telah lalu ceritanya . 

Sebab apa te rnyata masih dan cl apat tam bo-tam bo d ua m arga 
itu : Yaitu pacta waktu yang belakanga n ini hingga sckarang clua 
marga itulah yang menjadi Raja eli Mandailing. 

Menurut laporan dari Dr. Jun ghuhn itu . ad a dite rangkan , 
bahwa waktu ia m enyelidiki asal-asa l orang Mandailin g itu d iada
kan rapat dengan Raja-Raja." 

Sekian catatan yang kita kuti p se perlunya dari buku Ri 11•ayar 
dan asal-usul Mandailing. Kata-ka ta ''m uara '' dan " kual a .. adalah 
kata-kata Melayu asli untuk m enentu kan le tak geo gra fis sesua tu 
tempat de kat air. Sarjana Sovje t D. Deopik dan M.Cleno v. ahli 
terkenal tentang sejarah kuno Negara-negara Asia Tenggara . ber
pendapat, bahwa kata " kuala dan muara" adalah bahasa Melayu I) 
Di sebelah bara t Danau Toba ad a sa tu tempat yan g bern am a 
" muara· · dan di sebelah utaranya ad a kampung bernama " Lim
bung", le taknya di kaki gunung Pu cuk Bukit . Limbun g artin ya 
galangan kapal a tau lambung a tau t empat kapal s in ggah berted uh. 

l) Dalam bukunya Determinatip toponimis 
"Kuala dan muara scbagai sumbcr scjarah ctnis ora ng-Qrang Mclay u" . 
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Pada sy:1ir ke-13 dalam buku Nagarakartagama oleh Prapan
ca. ada dican tumka n . bah.va negara-negara yang be rada eli bawah 
linclungan Mojopahit antara lain ialah: "Melayu di Jambi, Palem
bang. Karirang di Tebo , Pane. Kampai. Haru , Mandailing di Ta
miang. Perlak. Bants . dan lain-lai n . Jadi di tahun l325 telah ada 
sebuah kerajaan Mandailin g di Tamiang .(Tapanuli Selatan). Me
nu rut pcta dalam buku Sejarah Tanah Melayu dan Sekitamya 
1400 196 T', karangan Wan Sha111suddin - Arena Wati. terbitan 
Pusta ka Antara Kuala Lumpur, kira-kira abad ke-15 ada kerajaan 
Mandailing eli daerah Tapanuli sekarang ini . Di daerah Sumatera 
Timur dal arn sejarah kuno ada disebutkan kerajaa n Ant. Sejarah 
Aru yang tertulis hanya diketahui berawal pad a 1297, tapi apakah 
sebelum itu tidak ada kerajaan dinasti Aru? Hampir di seluruh 
Indonesia terdapat kata " Aru" ini. baik se bagai nama pulau atau 
nama tempat. atau nama sungai. atau nama tingkatan (titel) 
dalam masyarakat. Umpamanya: 

I . Kepulauan Aru de kat Irian : Pulau Aru dan Pulau Haruku 
eli dekat Ambon. 

1. Ant Gemuk di Serclang Deli, batang Arau di Sumatera 
Barat. 

3. Sungai Arut dan sungai Karau di Kalimantan T engah. 
(Karau = Harau = Arau = Aru ) 

4. Gelar Aru di Bugis: seperti Aru Palakka. 
5. Kota Aru di Utara Malaysia dckat pcrbatasan Siam. 

Benda-benda kuno scperti cancli , patung-patung, batu-batu 
bertulis bekas pcninggalan Hindu . tiada t e rd apat eli daerah pantai 
Mclayu Su matcra Timur ini. Mungkin hapus se muanya setelah 
Islam datang. Sedangkan hal itu didapati di daerah Pulau Samosir 
T apanuli Utara. di Simelungun. eli Tapanuli Selatan daerah Padang 
Lawas (Portibi) dan di Hulu Sungai Bilah. Men arik perhatian ial ah 
tcrdapatnya 4 batu bersurat (tiang batu 4 segi) di Mandailin g, 
cle kat gunung Sorik Merap i. yang tulisanny a adalah bahasa Melayu 
Kuno. Ini berarti bahwa pengaruh Melayu p ernah ada di sana. 
Hal-hal di a tas baik sekali untuk riset bagi generasi muda. Bumi 
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Sumate ra Timur bukan saja harus digali clari bidang pertambangan . 
tapi ju~a dari Sl'jarah ku nonya a tau prasejarahnya. 

Pe rkembangan r;1s Mt'lay u dan Suku Mela y u bcrkisar di 
sduruh Asia T enggara. tam paknya tanpa agres i. melalu i laktik 
perdamaian . saluran agama dan adat yang tida k dipaksakan . 
Asimilasi dan integrasi dilancarkan tanpa me nin ggalkan pokok
poJ.... ~lk inti dari kemelayuann ya. Inti-inti ini perlu diungkap dan 
dicari sebelum civilisasi /peradaban Ba rat datang. se hingga kultuur 
Melayu asli dapat diketahui gu na mcncmukan persamaan penca
bangannya de ngan budaya-budaya di n egara-n cgara rumpun 
Melayu di sek ita r Ind onesia. 
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BAGIAN II 

LINTASAN TUJUH ZAMAN SUMA TERA TIMUR/ 
DELI DAN PERJUANGAN RAKY ATNY A 

1 . Tuanku Gojah Pahlawan 

Mendeka ti tah un 1 580 sebuah kapal kara m dilancla topan di 
SeiCJ t Malaka, di muka pcrairan kcrajaan Pasai Aceh . Kapal clan 
seluruh awak kap CJI te ngge lam clitelan lautan. te rkecuali yang 
empun ya kapal terd ampar di tep i pantai. Orangnya hitam tcgap , 
berwibawa. tun.man seorang anak raja Islam dari Hindustan Deli 
Akbar. AnCJk raja ya ng tcrdampar ini be rnama Muhammad De ri
kan (atau Tuanku Muhammad Deli ). 1) 

Disebabkan yang tc rdampar ini mengaku dirin ya turunan 
seo r~mg raja sebe rang lautan. maka Derikan dibawa oleh Wali 
Negara Pasai menghadap Sulta n Aceh Mansyur gclar Sultan 
Alauddin Mansyursyah. 2) ( 15 79 I 586 jad i Sui tan). Oleh Sui tan 
Mansyursyah te rh adap Derikan diadakan uji an-ujian mengen ai 
uraian-uraiannya dalam adat beraja-raja dan siasat ilmu perang dan 
ilmu kebatinan . Di kala itu kebetulan acta orang gila mengamuk 
di luar istana dalam kota Darussalam (Banda Aceh sekaran g ini) 
dan telah banyak ora:-~g lalu lintas yang mati dibunuhnya. Oleh 
Sultan Aceh dititahkan kepada Derikan untuk menangkap o rang 
gila tersebut ; tugas itu dilaksanakan o le h De rikan den gan baik. 
Kemudian o leh Sultan diberikan satu tugas berat sebagai ujian 
t erakhir y aitu Derikan dititahkan u n tuk m emusnakan penga
cau perampo k-p e rampok yang me nghad an g d ekat ·Darussalam , 
sebanyak 7 orang hulubalan g bangsa Rum dan Turki. Semula 
ketujuh o rang hulubalang itu did at an gkan ke Aceh dari negeri 

1) Manuskrip karangan Tengku Mohd. Syckh Panglima l:lcsar Deli (sckarang pada 
T. Nasrun J\dil). Kisah ruru nan Raja-raja Deli. Mabar. Scrbajadi dan St'rdan)!. 

2) Lihat "Acch Sepanjang Abad" hal l l3 oleh H.M. Said. 
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Rum dan Turki . untuk bertugas sebagai perwira dalam angkatan 
perang Sultan Acell. Tapi karena perubahan suasana di Acd1 dan 
kemungkinan karena infiltrasi musu h Sultan Aceh. t•lak::! ketu_iuh 
orang perwira itu melarikan diri ke gunung dengan membawa 
senjata-senjata lengkap. Mcreka selu ruhnya mcmpunyai ilmu dunia 
dan siasa t perang ya ng jarang tandingannya. Penduduk Aceh 
Ielah banyak yang mcndaita clan ceclera akibat tinclakan-tindakan 
macka dan tiap panglima yang ditugaskan unt uk mcmusnakan 
atau mcnangkap pcngacau-pengacau ini, mengalami kegagalan. 

Tat kala Derikan me ndapat tugas ini maka d;Jpatlah dihan
dalkannya kcahliannya dan pada tiap-tiap hari Jum 'at Jibawanya 
scon1ng dari pengacau ini mcnghaclap Sultan Acch sebagai ta
wanan. sehingga sampai pada orang yang tcrakhir dari mcreka. 
Untuk jasa-jasa ini oleh Sultan Mansyursyah kcpada Tuanku 
M. Derikan dianugcrahi jahatan Panglima tkngan gelar Panglima 
Lcbai Hitam. Dialah m·nck moya ng Sultan Dl·li turun-temurun. 3) 

lstilah Lcbai Hitam diambi l karcna ta'atnya Derikan menu
naikan hukum Islam . Lc-bai a rtinya orang yang menyerahkan 
diri pada Allah. kemungkinan asa l kata ia lah '' laba ik" artinya da
tang tnl'tnenuhi panggilan Allah. lstilah Hitam diberikan karena 
kulitnya . Dan "Tuanku" aclalah gl'lar dcrajat bangsawan. 

Untuk memp~rkokoh ikatan kckduargaan. maka Panglima 
L~bai Hitam dikawinkan oleh Sultan Aceh dengan seorang kc
rabatnya . scorang putri dari Pasai. Pada tahun-tahun berikutnya 
Panglima Lebai Hiram se nan tiasa ikut seca ra gagah bcrani ber
tcmpur untuk mens tabilisir dan mcluaskan kcrajaan Aceh ke 
bcberapa pernjuru. Dari pcrkawinan Lebai Hitam dengan putri 
Pasai ini lahir dua orang anak, yaitu : 
I . Gojah Pahlawan . lahir menjelang 15 90 , seorang anak laki-laki 

tegap. Mengenai nama ini ada 3 arti yang dapat Jisimpulkan 
dalam logat . 

a. " Gojah Pahlawan " Saudagar yang perkasa. Dalam bahasa 
Pasai arti Gojah = Sauclagar. 

3) Lihat "Gajah Putih" hal 107 dan 116 ulch M. Ytmus Jamil . 
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b. ''Gajah Pahlawan ··. orang tegap besar lagi perkasa sebagai 
gajah yang jadi kesatria-pelopor dalam pertempuran. 

c. "Gocoh Pah la wan" kesatria yang handalan yang mem
punyai tekad bu lat untuk menghantam scsuatu. 
Dalam bahasa Melayu asli . gocoh artinya menampar clengan 
kepalan tinju . 

2. Putri Su'ai seora ng dara. setelah dewasa nikah tlengan scorang 
keluarga Sultan Aceh. 

Pada tahun 1586 terjad i perebutan kekuasan el i Aceh o leh 
Raja Buyung dari Sultan Mansyur. Tanpa banyak pertumpahan 
darah Raja Buyung dapat mengam b il kekuasaan dan menjadi 
Sultan dengan gelar Sui tan Ali R:.1 'ya tsyah. Tuanku M:msyur 
(bekas Sultan) menyingkirkan diri ke Pasai Aru dan kembali 
menjadi raja Wali Negeri eli sana. seb agai dulu. Pa ngli ma Lebai 
Hitam (Tuanku Derika n ) ikut bescrta Tuanku Mansy ur menying
kir. Demikian juga dengan beberapa keluarganya yang lain. 
Tuanku Ma nsyur mempun yai seorang putra laki-laki yang sewaktu 
kl'Cil bernama Tun Pangkat. juga bcrnama Iskandar Mud a. Putra 
ini lahir di tahun 1590 sebaya dengan Gojah Pahlawan . anak 
Panglima Lebai Hitam. 

Di tahun 1591 Johor menyerang Aceh eli Aru Pend udukan 
(Pasai-Aru). Dalam pertempuran lau t ya ng te rjadi . Wali Negara 
Aru Penduduka n Tuanku Mansy ur dan Panglima Lebai Hitam 
gugur. 1) Menurut ceri ta penduduk yang berasal dari Meureudu 
Aceh . kuburan dari Panglima Lebai Hitam berada di kampung 
Meureudu. dekat kuburan Ja Pakih . Panglima Lebai Hitam mem
punyai nama julukan di sana " Laksamana Malii1 Dagang'' Dagang 
diartikan juga "Orang Keling". 

Iskandar Muda dan Gojah Pahlawan setelah dewasa. sama
sama menuntut ilmu dunia dan akh irat. Gojah Pahlawan menjadi 
salah seorang Panglima yang terclekat pada Iskandar Muda. apalagi 
setelah Iskandar Muda m enjadi Sultan Aceh, 1606. Da lam tubuh 

I ) I . Sin~a Act:)} karangan H. Zainuddin. 

2 .. Dc Geschicdenis van Asahan CA. Kru~st:n . 
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Gojah Pahlawan m engalir darah murni Acl'h Pasai dan darah 
kesatria Hindustan , yang bertekad mengabdikan diri pada Sultan 
Iskandar Muda . Gojah Pah lawan mendapat tem pat yang khusus 
d<.!am ha ti Sultan Iskandar Muda . terutama ka rena sifat kesetian
nya. 

Pada tahun 16 12 Gojah Pahlawan d itu gaskan o leh Sultan 
Iskandar Muda untuk mengh ancurkan seb uah kerajaan yang t im
bu t kembali eli pedalaman Sumatna Timur, di hulu Sungai P~! tani 

dan Sungai Lalang ( Percut). 1 ). Kcrajaan ba ru ini telah dipcr
senjatai oleh pihak Portugis dan menamakan dirinya Buka Aru 
(l anjutan dari Aru Asli 1564). Ibu kotanya bernama Ko ta Tua 
(Kota Tualah ). rajanya bernama Dewa Syahdan. beragama Islam. 
Yang m endirikan kerajaan Aru Asli d i pedalaman ini. adalah 
Dewa sakti. dulu selagi masih bayi turut mengungsi dibawa oleh 
ibunda scrt a pcngiringnya kl• pedala man . ta t b la kcrajaan mereka 
juga bernama Aru (Haru Asli atau Arau) . di sungai Hara u (Sun ga i 
Pad ang) dengan ibukotanya Tanjung Beri ngin digempur porak
pora nda di tahun I 964 oleh Kerajaa n Aceh di bawah Sult an 
Al-Kaha r yang jad i Sultan pada 153 1 157 1. Men urut catatan 
perjalanan Mendez Pinto , seorang petualang bangsa Portugis 
pada pertengahan abad ke- 16 di Asia Tenggara , dinyatakan bahwa 
dia pernah sebagai wakil Gubernur Po rtugis Melaka berjumpa de
ngan Raj a " Ba tak" sewaktu Ke rajaan ini diserang Aceh Sultan 
AJ Kahar 1564 dan pernah Kerajaan Batak (Aru Asli) ini m embuat 
serangan balasan dan mengepung kota Aceh selama 20 ha ri , tapi 
m engundurka n diri setdah bantuan Armada Aceh datang . Kota 
Aceh yang di m aksud Pinto ini m enuru t penulis adalah Kota 
Aceh yang terlctak kira-kira 4 km dari Bangun Purba di daerah 
Serdang Hulu (Sumatera Timur) . Sekarang Kota Ac eh dim aksud 
adalah na ma scbuah Kampung yang clahulunya te rmasuk daerah 
Aru / Nagur (Timur Raya). Tidak jauh dari Kota Acch ini te rle tak 
pula seb uah tempat bernama Kota Jawa. J adi yang cl ise rang 
Raj a Batak itu huk~n lah ibu kota dari Kerajaan Aceh Darussa lam . 

I ) Sin!!a A~ch karangan H . Zainuddin. 
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Dabm hah asa Mdayu ko ta j uga b.:ra rt i: b.:nt ~..· ng 1p~..Ttahanan. 

''Banda r" beru rt i pelabuhan kapal perdaga ngun. 1\.o tu Aceh ya ng 
d imaksud Pi nto. ya ng d ikep ung 20 hari lamanya itu. adalah seb uah 
benteng !l..'ntara invasi Aceh di daerah K<.'rajaan Batak ini . 

Ml'llll rut ri way a t. Dew a Sa k t i. seo rang bayi tl alam gumgu man 
ka in intlah discrtai regalia senjata ( tand a kd)esaran J. di tcmui . 
el i dalam hutan olch raja Kota Buluh , yang scdang da lam per
bu ruan. M~..·n urut Moo rh~..·ad dalam bu kun ya .-1 history Malaya and 
her .\"eiglthour Sultan AI Ka h a r: A~..· e h men ye rang Anr Asli untuk 
me masukk an aga ma lsb m k1..· sana: Raja Ant J\sli t ~..·was dan 
istcrin ya yang sctlang hamil lari ke peda l:tnla n. 13ayi ini se ngaja 
ditinggal ka n okh ib untlanya dalam pc ngu ngsian. ~an:n a scs uatu 
sehab. tla lam tl aerah sahabat kerajaan Aru Asli. _) ·a rna 1\.o ta 
Buluh ini tertl apat d i tla raran Tanah 1\.a ro. tapi juga d i daerah 
atas Deli Tua . yang sc karan g diseb ut Dd i Hulu : ada kampung 
ya ng hcrnama Ko ta Buluh dan juga eli bagia n tl i pantai De li . 
Dari tanda rl.'galia yang di tlapati raja Kota Buluh. tl ike tahuilah 
bah\\'a bay i \ l..' rscbut adala h anak keturunan dari kerajaan Aru 
Asl i ya ng berkcdudukan di tepi pantai. Olch s~..· ba b an a k ini ke
tuntnan tlari cl inasti Aru ( raja besa r) dan umurnnya o leh o rang_ 
petlala man pada nwsa itu sl.'o rang raja bcsa r dianggap sebaga i 
manusia pcnjelmaan . maka anak itu d iberi nama Dewa Sakti. 
Oc\\'a urtinya p~..·njelmaa n (yung discmbah) dan Sakti artin ya ml.' m
punyai tL' naga g;~ib luar biasa. Ba) i bangsawun ini dipel ihara o leh 
beliau suami-istri da ri k~ci l hingga dewasa d~ngan s~ga la kasih 
sayang. apa lagi ka rcna raja Kota Buluh se ntliri di rn asa itu tiudu 
lagi mempunyu i putre~ . 

S~:t l'lah De wa Sak ti cukup umur. maka beli au clikawinkan 
dengan Sl'Orang bc ru Tarigan putri keluargun yu yang dckat. Dan 
sesuai dengan adat Karo. puda Dewa Sakti dipcrscmbahkan pula 
ma rga P~:rangin-angin okh masya rakut Kota Buluh . Dengun 
pemb<.'r ia n marga P~rangin-angin olch raju Kota Buluh teserta 
masyarakatnya kcpada Dewa Sukti dapat diartikan. bahwa Dewa 
Sakri raja Aru/ Haru s~..·belum itu ti duk ada me mpun ya i sesua tu 

2) A-=l·h s~ra njan)! A bad hal. 106 :\I. Said. 
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marga seperti lazim halny:1 pada masyarakat 1-::aro atau Toba dan 
puak-puak lainn ya di T apanuli. Kejad ian pemberian marga kepada 
orang mendata ng yang tiada bermarga pada wak tu bl'lakangan 
ini pun dapat kita kdahui dan dijadikan bancl ingan sepe rti ya ng 
telah diberikan kepacla Lc tnan Jendral Ahmad Tahir m arga Purba 
oleh pengctua-pengetua adat yang berhak (h·jadian ini pada tahun 

1_?72. sewaktu bdiau menjadi Panglima Komando Pertahanan 
Sumatera). Nama Ant (Haru atau Harau) adalah nama dinasti . 
bukanlah marga. sama h :.llnya ckngan nama clinasti " Ming'' a tau 
" Mandsyu'' a taupun clinasti ' ' Fi raun" semasa dulu. Marga yang 
dibe rikan pacla Dewa Sakti adalah serupa dengan yang dipunyai 
oleh raja Kota Buluh. D~.·wa Sakti ditempatkan dan dirajakan di 
wilayah kerajaannya sendiri. bukan mendapat tanah dati raja 
Kota Buluh . Atas mufakat masyarakat cl iban gun pula ibuko ta 
kerajaan baru ini di daerah pedalaman clengan nama Kota Tua 
yang berbenteng. dilingkari pohon-pohon bambu aur yatig rapat. 
Dari situ raj a Dewa Sakti mem erintah kerajaannya, sebagai zuriat 
turunan raja Ant Lama. 

Dewa Sakti mempersiapkan diri clcngan alat-alat perang 
seperti meriam-meriam dan lain-lain untuk pada suatu masa dap<tt 
kembali mcmukul Aceh. Sebagian dari senjata-senjata ''modern" 
ini diperokhnya uari Portugi s. yang ingin menjalankan politik 
devide et empera (pecah belah) di antara raja-raja yang ada di
sepanjang Sclat Malaka. Portugis memberi ban tuan adal ah mcng
ingat akan kekalahan yang dideritanya dari kerajaan Aceh pada 
tilasa yang sudah-sudah dan ban tuan itu merupakan siasat udang 
dibalik batu. Portugis m erasa sakit hati, t<tpi tak berani menyerang 
Aceh. Selang bcberapa lama. maka Dewa Sakti mangkat pada 
permulaan <tbad ke 17. Kemungkinan bes:1r kuburan yang di
anggap penduduk sckarang ker<tmat di hulu Deli Tua de kat kam
pung Lantasan. dengan nama Datuk Seruai ad<tlah kuburan Dewa 
Sakti. Pers iapan-persiapan . perang balas dendam diteruskan oleh 
putranya yang Sulung bernama Dewa Syahdan yang mengganti
kannya sebagai raja. 

Pada salah satu meriam tembag<t (lila) yang mereka punyai , 
dituliskan t ekad bulat pemulihan kedaulatan , dengan perkataan: 
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"Sannah I I 04. Alamat balun Haru ''. Angka san nah ti ada reran g. 
mungkin juga angka I 004. 1) Kalau diambil ren tc tan-rente tan 
s~ja rah. maka tahun I 004 H inilah lebih cocok: rahun I 004 H 
adalah tepat pada I 596 M. St!clangkan tahun II 04 H = 169 1 M . 

. Pada rahun 1691 nama Haru /Aru Asli tiada disl·but-sebttt lagi. 
karcn:.1 pada rahun 1612 kcrajaan Aru A~ li yang tc rakh ir relah 
kn ya p. Okh sebah itu dapat di pastikan angka yang tertulis di 
mcriam itu adalah I 004 H. Arti "balun" dalam bahasa Karo ialah 
"'pulih kcmbali'' . Dalam bahasa Melayu asli arti bal un ialah me
mukul atau mt'nggulung musuh. ' ' A1amat" arlinya " tanda' ' . 
"Sannah" artinya "Tahun". Maka jika angka 1004 H jadi pegang
an. dapatlah diartikan ru lisan pada mniam itu secant bebas: 
''D itu liskan pada tahun I 004 H ( 1596 M). "Tanda pu lih kl.!mbali 
Haru Mt·nggulun g musuh" . Meriam ini d i tahun 1862 diambil 
okh Bt'landa d ::ui Sultan D~li Sultan Mahmud) hc<;nta bcberapa 
kl'ri-; emas peninggalan J..:. erajaan Aru Asli. Jika Dewa Sakti kawin 
dalam umur muda yaiw pad a umur 19 tahun ( 1584) dan se rcntak 
menjadi raja pula. maka sl.'jak itu dia tt.'lah bergiat dan mcmper
siapkan siasat untuk mcmu 1ihka n kejayaa n kerajaan Haru Asli. 

Sewaktu bcliau m<.~ngkat siasatnya cliteruskan oleh Dewa 
Syahdan dengan ibu kota kerajaan Kota Tua. di tepi sungai Petani 
(S~tngai Ddi) . DaL'rah tepi pantai tidaklah d<~pat dikuasai penuh 
oleh Dewa Sakti karena tiada mempunyai ang.katan laut yang 
kuat. sebab itulah kedudukan kerajaan teta p di Ko ta Tua. Apalagi 
daerah pantai itu tetap berada di bawah penguasaan kerajaan 
A et•h . 

Tatkala Dewa Syahdan menggantikannya. kerajaan telah 
menj ad i kuat. Dia dibantu oleh saudara-saudaranya. yaitu 

I . Mambang Yazid. sa udara laki-laki 
2. Putri Hijau . saudara perempuan 2) 
3. lndra Bungsu (lndra Sakti). saudara laki-l aki bungsu 

Dewa Sakti mendapat kehormatan marga Perangin-angin. 
maka wajar pula anak-anaknya boleh memabi marga Perangin-

I ) Acch Sepanjang A bad. olch ID1. Said. 

2) Gcschicdcnis van ,\ sahan uleh : CH. Kruc•scn 
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angin. Tapi nya tanya tida k tents mene rus d iperguna ka n mereka , 
o leh karena puak Melayu tiada lazim memakai marga . Demikia n 
pula un tuk Zuri a t Sui tan Langka r yang berkc turunan men uru t 
silsilah dari Dewa Sakti ini . tiada memaka i se hari-ha ri marga 
Perangin-angin hanya apab ila ada upacara adat di Kota Buluh Ka
ro. mere ka diund ang sebagai marga Pe rangin-a ngin . (lihat te ro mba 
Sultan La ngka t ). Keempat anak Dewu Sakti mempun ya i lfm_u . 
dunia dan bathin yang tinggi. de mikian j uga dalam bidang mist ik 
yang di masa itu sangat berkem bung. bu kan saja eli wi layah Ka ro. 
tapi juga di dacrah-daerah lainnya . 

Dekat Kota Tua ada terda pa t pemanclian Putri Hija u. Tempat 
ini bernama Pul au Tebu . Pada beberapa tahun yang lalu. tempat 
pemandian ini masih dapat jelas diliha t dan dikunjungi o rang. 

Dari pihak Po rtugis Dewa Sya hdan bu kan saja mempero leh 
kiriman alat pcrle ngkapan perang. tapi juga janji m ulut ikut serta
nya mereka nanti m em ba ntu seca ra fi sik, de n gan isti lah bantu
memban tu timbal balik jika timbu l pepera ngan dengan Aceh . 
Pihak Portugis tidak dapat mclupakan perb uatan Sultan Aceh 
yang me ngusirn ya secara kekerasan dari Pidie, Pasai dan k ota-kota 
lainnya di Acch beberapa tahun yang lalu (1524 ) . Arm ad a Aceh 
masa itu merupakan saingan yan g hebat untuk Portugis di lautan. 
Portugis hanya pandai berjanji pada kerajaa n Aru clan maksudnya 
pun adalah melaga dua ke rajaan sa ling bcrtempur, untuk m e le
mahkan kedua-duanya dalam tcnaga fisik. 

2 . Hancurnya Kcrajaan Aru Kota Tua ( Pu tri Hijau) 

Tugas yang d ite rima -Gojah Pahlawan dari Sult an Iskand ar 
Muda untuk menghan curkan Kcrajaa n Aru Asli Ko ta Tua ( 16 12 ). 
d ilaksanakann ya dengan baik melalui bebe rapa tipu muslih a t. 
T e ruta ma pada wak tu pertempuran. beliau meme rintahkan m e
nemba kkan ma ta ua ng ringgit mas sebagai ga nti pelor meriam. 
Tentara Aru Asli mcnjadi len gah ka rena m empercb utk an uang 
ringgit te rsebut. sehingga bala ten tara Aceh mcnerobos benteng 
Kot a Tua. 

Dalam pcperanga n yang tcrj ad i ini Dcwa Syahdan gaib entah 
ke mana. T api memp erhatikan yan g di tulis pada teromba Langkat. 

68 



beliau adalah pangkal dari zuri at turunan Raja-raja Langkat , 
maka cerita yang menya takan bah wa Dewa Syahd an pergi ke 
bagian Ham paran Perak/Buluh Ci na setelah kalah perang. mungk in 
sekali ben;.H. 

Silsilah/ teromba keturunan dari Sultan Langkat dan Sultan 
Asahan dalam kurun dan tingkatan tutur dibancti ng dcngan terom
ba tunman Sultan Del i adalah scbaga i berikut. 

Ge nc rasi IJeli 

l. Mo hd . Dalik 
2. Gojah Pahluwan! 1612 
3 . Pan~li ma P~ru n~~it 

4 . P;~ngli ma Padcrap 
5. Pangli ma Pasu ta n 

· 6 . Pan!!lima Ganda\\'ahid 
7 . Sultan i\maluddin I 
8. Su lwn Usman I 
9. Sultan Mahmud 1862 

I 0 . Sulw n ~lakmunalrasid 

I I . Sultan Amal uddin II 
12. Sultan Osman II + 196:' 
13 . Sul tan :\zrny 
14 . anak 1970 

( ;<•nc rasi La n~ka t (;encrasi Asahan 

I . lk\\'a Sakti I . !Sulta n i\cch) 
2. lk\\'a Syahdan:!:: 16 1:! 2. Sul tan A. Jalil :t 1630 
3. ~l:!rhunt ()uri 
4. \ larh um Kahar 
5. T . Badiul7a man 

3. Sultan Said 
4 .Sultan Rum 
5 . Sultan A. Jali\syah 1760 

6. T . Tampuk t lndra Btlll;!'U) 6 . Su l tan Dcwasyah 

7. T . St~t n Ahrnad 7. Sultan Mus••/ Ali 
8. Sultan Musa 1862 8 . Sultan Husin 
9. Sultan A btl. Azi7 9. Sultan Achmadsyah 1862 

10. Sultan ~lahmud 
I I. T cn)!kU ,\ thar 1968 
12. anak -
13 . 
14. .... 19 70 .... 

I 0 . Sultan Hu sinsyah 
I I. Sulta n Saibun 1968 
I ~ - Tcn!!ku Su lung Baihak 
13. 
14 . 

anak -
. ... 1970 . .. . 

Adik Dl·wa Syahdan yang bcrnama Mambang Yazid menjadi 
'"Nag<:~'" , perkataan naga cl alam istilah rnis tik ada lah seorang 
yang mempunyai ilm u ba tin yan~ tinggi atau dukun ya ng sanga t 
luar biasa kl'pandaiannya. ( ~t ·hite magic) I ). Ta t kala pe rang kalah. 
maka naga ini (Mambang Yazicl) menghiliri sungai Deli langsung 
ke Sela t Malaka. Bekas rcmpat turun naga ini masih dapat terlih at 
di te pi sungai Deli. di belakang kan to r Bank Indonesia Mectan 
(dulu kantor De Javasche Bank). 

Dalam ilmu misti k kita jumpai beberapa istilah nama bina-
tang. 

" Naga" artiny a "kebajikan" 

2) Blavatsk y : De Gehc ime Leer 
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''Uiar .. ~rt in ya " ri tbk mati. mucla k L' m bali. pengobatan'' 
' 'Bu~ya .. a rti nya .. keku~tan" 

Perka taan Clar. 1\aga . Buaya adalah s~.:butan gelar untuk 
manusia ahli mistik. Dokter dan apotik-apotik sd.;:1 rang m c maka i 
simbol u lar. Masyaraka t Cina banyak mcmakai s im bol naga . 
lndra Bungsu d ikatakan sangking hebatn ya bertempur da la m 

m e mpertahankan ncgn inya. bngsung m enjadi mniam. Hal ini 
dalam ilmu mis ti k dapat diartikan. bahwa ln tlra Bungsu langsung 
meladen i scbuah meriam samb il mcnggnakkan tlirinya ''scbadi" 

(bersatu) d e.ngan m e ri am terse but. T embakan-tc m baka n yang 

keluar dari mulut meriam ini tl emikian hcbat bertubi-tubi . ~c hing
ga meriam m enj adi sang~t pa nas dan patah dua akhirnya. Bagia n 
ujungn ya terpelanting ke kampung Sukanalu eli dae rah Karo 
d c kat Berastagi clan sckarang d ipelihara o lt·!J m asy arakat di sa na . 
Dan bagian pan gkaln ya tingg~l d i Kot:1 Tua. O leh kcturunan Cojah 
Pahlawan. yai t u Sultan De li turun-m enurun poto ngan pangkal 
meriam ini dipt'lihara tl enga n b aik. scb agai rampasan pcrang. yang 
mdam ba ngkan ''ji\\·a SL'mangat pnang dan pcrjuangan" da ri p ihak 
lawan yang di kalahkan. te tap bcrada el i tangan yang Illl' nang. 
Sekara ng meriam ini terkena l den ga n is tilah "meriam J>untung" 
dan berc1da di scbuah ba ngunan d i muka ista na Maymoo n Meda n. 
Pada m eriam itu ada tulisan V.O.C. (Belanda) ya ng clatang ke 
Indonesia pad a 1599. Ban yak penduduk hu miputra clan Cin~I 

menga nggapnya se bagai suatu benda kcramat: banya k suku ba ngsa 
yang datang m embayar nia t ke san a. Juga ke Sukanalu di t anah 
Karo. 

Setelah kerajaan Aru Kota Tua kalah , maka Putri Hij au jadi 
t awanan Cojah Pahlawan. Bdia u cl ibawa m elalui lautan m engha
clap Sult an Iskandar Mu da untu k d ijadikan is tri. Men urut rencana. 
rom bongan Pu t r i Hijau akan I11 L' IHI :1rat eli panrai T anj un g. Jamhu 
Air Ace h. Pad a wak t u itu Sui tan Iskandar M ucla bersiap-sia p 
m enya mbut eli da rat d isc rt ai rakyat ban yak . Scsuai tlen ga n pc rmin
taan Putri Hijau discdiakan pu la berti h dan telur ayam. yang lll t' 

rupakan cl ua t umpuk b uk it keci l eli tepi pantai . Bukit bertih d an 
telur ayam itu adalah siasat dari Putri H ijau ya ng tclah direm
bukkannya se mula de ngan abangn ya Mamhang Yazid (jad i naga) 
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se b<Jgai tanda seru untuknya. Sebelurn Putri Hijau dapat clidarat
kan . rnaka tirn b ullah seekor naga yang jelas tampak oleh o rang 
el i dara tan dan dari atas kapal-kapal. Naga menyambar Putri Hijau 
la lu gaib ke d alam air dan hilang dari pa ndangan mata beribu
ribu rakyat dan Sultan Aceh. Sebagian bt'sar pc·nduduk Melayu 
dan Karo d i Su matera Timur menganggap Mambang Yazicl dan 
Purri Hijau ticlak mat i. tapi menjacli makhluk gai b yang dihormati 
( mukarram / kerama t ). 

Memperhatikan alur-alur tinggal dan nama-nama kampung 
lama eli daerah Deli Tua maka dapat ditaksir 300 tahun yang 
lalu. sungai Deli . Petani dan Pe rcut clapat dilayari o leh kapal
kapal kccil sampai ke Kota Tua dan ke hulunya. Menge nai pen g
hormat a n (kek eram atan) yang diberibn pend uduk pada Putri 
Hija u dapat clikctahu i cla ri bebcrapa h al. Orang tiada berani me
me ntaska n dan memba wa lako n, cerita Putri Hija u jika tidak di
sertai sedekah dan ken d uri memotong scekor kambing/ kerbau 
sebagai tanda meminta iz in. Pernah kejadian . pentas yang diper
buat eli Gedu ng Olah Raga Medan yang clised iakan untuk tempat 
peme nt asan lakon Pt:t ri Hij au dimaksud . ti ba-t ib a ru ntuh sebelum 
pe rtunjukan dimulai: dan bersamaan tkngan itu turun huja n lebat 
dan a ngin ri but. Ha l ini tl:rjad i pada tahun lima puluh an . Sampai 
seka rang. belum ada yang berscdia membuat tllm Putri Hijau , 
sejak seorang procluser film dan anak buahnya meningga l dunia 
sewak tu diadakan o p nanh' lokasi di daerah ini di tah un lima pu
luha n juga. 

Setelah kerajaan Aru Ko ta Tua dihancui·kan olch Gojah 
Pahlawan. ia denga n giat me n yusun pemerinta han darurat. Sultan 
Ace h Iskandar Muda langsung menunjuk Gojah Pahla wa n sebagai 
wakil Sultan Aceh yang berku<lsa penuh eli daerah bekas ke rajaan 
Aru pedalaman ini da n daerah lai nnya. yai tu mula i Sun g<J i Tenang 
batas utara Ta miang sampai eli watas Pasir Putih Ayam Denak 
(Gasip Siak). Di dalam dacrah ini ticlak termasuk kerajaan Asahan. 
Pacla tahun 16 13 Raja Margolang yang m enjadi Raj a di Bandar 
Pulau dan sek itarnya takluk pada Sultan Aceh Iskandar Muda. 
Siti Unggu dikawini Sultan Iskandar Muda: dari perkawi nan ini 
lahir seorang putra y ang bernama Abdul JaliL yang menjadi 
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raja tllrun-remu run d i Asahan SL'jak 1630. 1 l Sultan terakhir ialah 
Sulta n Saibun. Sul tan yang kcs~hc l as. 

Sebagai tancla kL·kuasaan dan kebesaran (regali<l), o leh Sul tan 
Ace h di;J nuger;.~ h kan kepada Cojah Pahlawan gelar "Seri Paduka" 
dan '' Panglima De li " se rta clibe ri pula seb ilah hris ya ng be rn ama 
"Keris Raja wa li" dan seb uah Pedan g bernama ''Bawar" dan se 
buah ··cong besar" . 1\.e ris Raj~l\\·ali ini cl ul u pernah dipinjamkan 
o lch Sultan Aceh kepada T. Dnikan . ayahancla da ri Gojah Pahla
wan sewaktu d ia disuruh menumpas 7 pengac.1u d i Aceh. Anu
gerah ke r is ini diserta i pantun amana h . 

"Se ri Paduka Panglima Aceh 
"Si Raja-Wali em puny a Sl'ja rah 
" Raja adil ha rus disembah 
" Raja zalim waj ib d isanggah . 

Maksuclnya. siapa saja bntugas sebagai pemimpin yang ber
tanggung jawab harus ad il , ticlak zalim atau khianat clan be nar
benar be rt anggung jawab . Daerah ba ru yang cl ipimpin o leh Cojah 
Pahlawan dist'but juga ~'Daerah Pangli ma Ddi" ya ng kemudia n 
dist'b u t "Negcri De li ". - ) Dari uraian di a tas. dapatlah disimpul
kan, sejarah o t o no mi kt·satuan hukum negeri Deli / Suma te ra 
T imur suclah mula i timb ul. berpangkal pada penycrJhan kekuasaan 
pcnuh s~:bagai waki l Sultan Act>h pada Gojah Pah lawan sejak 
tah un 16 I 2. Otonomi cia lam peme ri n ta han, mcnjaga clara t dan 
pantai scrta mengkoordinir ncg.e ri-ncgeri yang ada eli Sumatera 
Ti mur. 

Menurut ka rangan Hamka dalam bukun ya Dari Perhendalwra · 
an Lama halaman 184 : 

.. Pada lli:'geri-ncgcri yang telah di ta kluk:lnnya itu (Su ltan 
Iskandar Mud a) kadang-kaclang di tetapkannya raja eli sana menu
rut si ls ila h kcturunannya: dan k ad ang-kadang clikirimkannya 
o rang bcsar dari Acl:'h scndiri dan tlirajakannya di tl:'mpat itu . 
s~orang di antara Raj0.1 yang dik irim itL. ia la h nenek-moyang 

I) ~1. Said. Ac.:h Scpanj;•ng Abau 

2) Lihat buku Sin~a A~ch hal. 166. ka ranl!an H. Zainuddin 
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Sui tan Ddi . Sl'mua mereka diberi 'Sura t Pengangka tan' yang 
dicap dengan cap Baginda st•ndi ri. Bernam:; Mahar Cap Sembilan". 

Sehagai waki l Sultan Acch yang berkuasa penuh di Oaerah 
Deli okh Gojah Pahlawan dilaksa nak<:~ n 7 kebijaksan<:~an tugas 
pcnting. 

I . Menghancurkan sisa-sisa gerilya Aru Kota Tu<:~ yang sccar<1 tid<:~k 

langsung clibantu Portugis. 
2. Mengadakan Konso l id<:~si dan menyusun pemcrintah<:~n milit er 

dan sipi l dengan mencmpatkan hulubalang-hu lu b<:~ l<:~ng/Panglima 

yang langsung bert<:~nggun g jawab padany<:~ scpe rti di Lab uhan 
Deli. di daerah Bogak (Ta njung Tiram). Pagurawan. Serclang, 
Besitang dan lain-lain . 

3. Menghalau dan mt>nghancurkan se tiap gerakan Po rtugis yang 
be rusaha mcngacau da lam keadaan yang nampaknya darurat itu . 

4 . Memperkuar ag<:~ma dan dakwah Isl<:~m se rta memperluasnya 
dalam scgala bidang uengan pedoman : Acch serambi Mekkah. 
Deli serambi Aceh. 

5 . Menggiatkan kesempurnaan <:~dat serta mt>nggaakkan asimilasi 
an tara penduduk untuk menimbulkan rasa kesatu an hu kum 
masyarak<:~t M e l <:~yu. 

6. Mengacl<:~kan kolonisasi dan transmigrasi lokal d<:~ri berbagai 
suku bangsa ke daerah Bes itang, Rantau Panjang, Cempa Lang
kat. Deli. Pcrcut. Batu Bara dan lain-lain , terutam<:~ di daerah 
pant<:~ i . guna menc<:~pa i s tab il isasi ke<:~manan. 

7. Menggiatkan t a n <:~mun lad a clan produksi pertanian lainnya , dan 
meningkatkan basil ikan. 

Ji ka ibu kota kerajaan Aru Kota Tua yang clihancurkan terle
tak di tcpi sungai Petani, maka Gojah Pah lawan mcndirikan bandar 
yang baru bernama Deli Tua , terletak kira-kira 20 km dati tepi 
pant ai Sclat Malaka . Dati segi st ra tegis d ia memilih tempat kedu
d ukan eli peda laman in i untuk menghindarkan scrangan tiba-tiba 
dari laut o leh siapa pun juga. Ke daerah pedal<:~man ini tiacla cia
pat kap<:~l -k<:~pal besar masuk . Deli Tua te rletak di anta ra dua 
batang sungai. y<:~ iru sungai Petani dan sungai Seruwai (Percut). 
Screntak dengan dibangunnya kota Deli Tua, maka nama sungai 
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Pl! tani bagian ba\\ ah ditukar mcnjadi sung:.t i Del i dan sungai Se
ruwai ditukar juga namanya mulai I 0 km dari hulu Deli Tua sam
pai ke !aut men_1 adi su ngai Pcrcu t. Kemungkinan kata percut ini 
berasal dari ka ta perecup. yang artin ya alat yang membu:.t t sesua tu 
bertambah besar : dalam hal ini sungai Percut mcmbuat Deli Tua 
bt·:tam b:Jh makmur. Name~ Deli diambil okh Gojah Pahlawa n se
bagai ingatan tcmpat :.tsalnya ( De li Akba r) sc rta mengin ga t gdar
nya "Panglima Deli''. 

Menyusul tkngan tim bul nya kota Deli Tua kedengaran pula 
bandar-handar baru scperti Lab uhan Deli. Timbang Deli . Belawan 
Dt'li. Mubar ( Malabar ). Medan . Dl'ii. Deli Mud a. Tebing Tinggi 
Deli. Kuala Deli dan lain-lain I l. Scjak tahun 16 12 nam a kerajaan 
Ant/ Haru tiada pernah terdengar l<:~gi. Yang ada se bagai ge~ntinya. 

adalah scbu tan Negni Deli . Hal ini jt'las dapat dikdahui dari balas
an surat Sultan Iskandar Muda kepada Raja lnggais King James I 
pada tahun I 024 H ( 1614 Masehi) . mengenai urusan perc.laga ngan 
ln gge ris ke Ace h . Dalam surat terse but kerajaan Haru tiada la gi. 
Diambi l scbagian dari yang terpentingnya saja surat itu berbunyi 
se perti bcrikut : 

Surat dari pada Se ri Sultan Pnkasa Alam Johan Bcrdaulat : 
Re~ja yang berol eh me~ rtabat kcrajaan. Ye~ng dalam tahta kcra
jaa n. yang tiada terlih at okh penglihat. yang bcrmah li gai 
gading: berukir. berkerawang, bersendi , dan bergenclura . 
Bcrwarna gadalinggam . (su rat ini diteruskan dengan banyak 
kata-kata sanjungan. hal-hal itu dilangkaui tli sin i. d iambil 
salinan yang perlu saja). Yaitu raja yang senantiasa mengucap 
pujian-pujian aka n Tuhan. Sl'ru Sekalian Alam daripada 
di limpahkan nya kelimpahan kumianya pada penyerahan 
negc ri daripade~ pihak musyrik seperti: Lubok, dan Padir , dan 
Semerlang dan Tamie~ng, dan Deli, dan Asahan dan Tanjung 
dan Panai dan Rokan dan Batu Sawar dan segala takluk ke 
Batusawar, dan Penang dan lndragiri. Dan dari pada pihak 

I ) Kckcliruan nama·nama kota di da.:rah Sumat.:ra T imur scba~ai discbut oh:h Dad a ~-k
ra ~a dalam bukunya Sejarah Kebudayaa n suku -suku di Sumat~ ra Utara . lihat di lam-
piran buku ini . · 
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magrib SL'P~ rt i ncgeri Calang, dan Daya dan Barus. Sa lida dan 
lnd rap ura. dan Sa1i bar dan Palembang dan Jam bi. Datang 
k~pada: RJja yang di 1egeri lnggris. yang bcrnama RajJ 
.l :t'kub . Y:mg m~ngempukan Negcri Britani dan cge ri Pe
ransi dan 1\l·g.ni lrland ia. (dan sc tt•rusnya, sc terusnya .... ) 
Adapun sural ini di surat dalam negc ri Aceh pacta bilanga n 
Islam 1 0~4 tahun H. 

lkmikia nlah bunyi scbagian da ri sural itu yang diperbuat 
di tahu n 1024 H sama dengan 16 14 Masehi . 1) Nyatalah da ri 
urai:tn sural di atJs. di dae rah Sumatera Timur/Ace h tidak ada 
lagi kl• rajaa n Ant / Haru dan tahun-tahun bcrikutnya pun ticl ak 
ada lagi disebu t na ma Ant / Haru ini . 

Pacla bu l<tn Mei tahun 1613 Gojah Pahlawan cl it ugaska n oleh 
Sultan Iskandar Muda bcserta Panglima-pangl ima lai n me nyerang 
Johor dan pada bul an Jul i 16 13 Gojah Pahlawan kcmbali dengan 
keme nangan . Su ltan Jo hor lari ke Riau. Sebagai tawanan dari 
Johor ikut SL'rta dua orang putri Pahang yang kebetulan sedang 
berada di istana Johor. m<tsing-masing bcrnama : 

I . Pu tri Kam<t l iah , Y<lllg tertu<t 
2. Putri 1\:hairiah , ya ng mu d<t 

Putri Kamaliah nikah denga n Sultan Iskanda r Muda, istri 
Sultan ini terkcnal kemudian di Aceh dengan scbutan ''Put ri 
Pahang''. beli au ti ada mempunyai anak dalam pe rkaw in an itu . 
Putri Khairi ah d ikawinkan oleh Sultan Iskanda r Muda cl engan 
Gojah Pahlawan. 2) Dan C ojah Pahlawa n diberi pu la gelar Orang 
Kaja Laksamana Ku da di Bin ta n mengingat jasa-jasanya dalam 
peperangan tli Johor. yang meneruska n peperangan it u sampai ke 
Bintan untuk mcngejar dan menangkaJJ Raja Bungsu (Raja Ab
dullah a tau Raja Di hilir) dengan sukses. 3 ) 

Dalam tawanan-tawa nan yang d ibawa ke A~cll , selain cl ua 
orang pu t ri itu dan Raja Bungsu. juga discbut Raja Siak da n Ben-

I) J RASSB "Ac·ch Sc panc.ljang !\bad". ~1. Said h al. 163/ 164 
2 ) Stn;!J Acch h~l. 15 1 uh.:h : II. Zainuddin 

3) Sastcra ~1da)'U Lama c.lan Baru ulch Annas Ilaji Ahmau/ :'Ytalaysia 

75 



dahara Tun Sri Lanang. Tun Muhammad d c: n banyak rakyat la in
nya. Rakyat tawanan ini diperlakukan ur.tuk transmigrasi di 

Deli /Sumatera Timur. 

~~ dar Laksamana Kuda di Bintan itu diberikan kepada 
Gojah Pahlawan didasarkan karena kesigapannya. dan kecepatan
nya bcrgerak dalam mengatur kapal-kapal pe rang Aceh se rta pa
sukannya. scolah-olah pasukan dan armada itu bergerak cepat 
se perti kucla. yang setiap saat clapat diurahkan ke m ana yang 
dikehendaki. Dalam tahun-tahun berikutnya Gojah Pahlawan di
tugaskan pula menstabilisir daerah-daerah Aceh di bagian barat 
Sumatera dcngan hasil yang baik, seperti ke Tiku Pariaman , lndra
pura dan lain-lain . Pada operasi tahun 1613 itu , walaupun itu kota 
Joho r Batu Sawar dapat diratakan clengan bumi dan banya k 
tawanan-tawanan yang cliangkut ke Aceh, namun Sultan Johor 
scndiri. Sultan Alaucldin clapat meloloskan diri. 

Pada tahun 1618 Sultan Iskandar .Muda m emberangkatkan 
kembali satu angkatan perang yang lengkap ke Johor. Pahang. 
Kedah. Petani dan lain-lain. Dalam angkatan perang besar itu 
Gojah Pahlawan ikut serta sebagai Panglima. Penyerangan Aceh 
ini berhasil baik dan angkatan perang kembali clengan kemenang
an pacla tahun 1619. Negeri Pahang, Keclah, Perak dan Petani 
dapat ditaklukkan dan membayar upeti pada Aceh. 

Sewaktu Gojah Pahlawan sampai kcmbali di Darussalam 
Aceb. dia mendapat penjelasan dari sahabat kepercayaannya. 
bahwa selama dia bertugas di medan perang. istrinya telah berbuat 
serong. karena rayuan Meurah Peupo. Meurah Peupo aclalah anak 
Iskandar Muda dari gundik dayang istana seorang wanita Gayau. 
Kejadian tersebut disampaikannya kepada Sultan Iskandar Muda 
dan Gojah Pahlawan menuntut keadil an dari raja yang memegang 
tampuk adat dan Agama. lstrinya telah dibunuhnya sendiri, 
karena telah mcngakui perbuatan tersebut. tapi yang laki-laki 
tak dapat diperlakukan demikian oleh Gojah Pahlawan karena 
Meurah Peupo adalah anak Sultan sendiri. Gojah Pahlawan me
mohon kepada Sultan agar terhadap Meurah Peupo juga dijalan
kan hukuman, sebagaimana dia mel aksanakannya terhadap ist ri-
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nya. Sebel um pe rm oho nan keadilan itu te rkabul. dia akan m ene
tap d i Negcri. Deli sebagai Kepala Daerah yang berdi ri sendiri 
dan ti ada a kan datang ke Aceh . Dia mengingatka n Sulta n pula 
akan lafas pantun ped oman clahulu. 

Se ri Paduka Pa nglima Aceh 
Si Rajawali empunya sejarah 
Raja ad il harus cl isem bah 
Raja zalim wajib d i sanggah. 1) 

Diikra rkan ny a pula. bahwa walaupu n dem ikian , dia p ribadi 
te t ap set ia pada sumpahnya , tetap berpihak kepada Iskandar 
Muda sebagai Sultan . Di Nege ri Deli Gojah Pah lawan m empergiat 
usaha-usaha dalam p ertahanan konso lidasi dan pembangunan eko
nomi dengan st: pL'nuh t ~ naga. 

Dalam pacta it u Su ltan me meriksa Meurah Peupo. d an setelah 
anaknya me ngaku m em buat kejahatan it u , m a ka Sulta n menyuruh 
b unuh Meurah Peupo, karena m e langgar hukum adat dan agama 
Negeri · da n karena m em be ri malu kepada Sultan d an keluarga. Di 
zaman pemerintahan Sultan AI Kahar (Alaicldin Riayah Syah II ) 
terjacl i pe ris tiwa pertama scmacam ini. karena kesalahan anaknya 
yang bungsu bernama Raja Meurah lpah. Ditu ngkup melangga r 
hukum agama dan peratura n Nega ra berulang kali , ma ka Sultan 
AI Kahar menja tuhka n hukum an ma ti terhadap beliau sebagai 

.contoh kepada rakyat. 2) 
Se te lah hukuman dilaksanakan maka Sul tan men yuruh 

sebuah angkat<Jn pe rang pe rgi ke De li ( 16 19) untuk memberi 
tahukan kepada c;ojah Pahlawan , bahwa kead il an yang dimintanya 
dari Raja te lah dipenuhi , dan pesannya pada komandan angka tan 
perangnya, bahwa apabi la Gojah Pah lawan , sete lah Me urah Pe!JpO 

d ihukum bunuh , masih be rtahan pada p endiriannya , maka angkat
an p erang Aceh h arus melaksanakan tugasny a menggempur nege ri 

I) Pcng.crtia n sangg:ah d i zaman dulu ialah mcnin!!g.alkan ncgcri. mcnuru t ke tc rang.an 
Tc n[!ku Nasrun bin T . ldris (Scrdan[!). 

2) Lihat Gajah Putih haL 90 dan 105 karan j!an M. Yunus Jamil . 
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Deli. Agar disampaikan pula. Sultan Iskandar \1uda tetap sa ~ ang 

pad a Gojah Pah\;1\\ an h.art>na sahabat karib dan s~ba b kesetiaannya 
selama ini. Angkatan Pcrang Aceh tlatang ke Ddi dengan syara t
syarat terst.:but di atas. Gojah Pahlawan minta disampaikan kepada 
Sultan Iska ndar Muda. bahwa clia bersyukur yang Sultan tctap 
berpegang pacta hukum aclat dan hukum agama , serta mcnyatakan 
pula bahwa dia tctap mentaati sumpah setianya pacla Sultan 
Iskandar Muda. Dia m~nyatakan da~rah Deli t~tap scra mbi A~eh 
dan Sultan Iskandar Mud~l adalah yang be rdaulat atas Ncgeri 
Deli. Kemudian olch Gojah Pahlawan clikirimkan bingk isan
bingkisan hasil daerah Deli sebagai tanda nege ri Deli berada di 
bawah kedaulatan Sultan (upeti). Kcjadian inil ah yang ditulis
kan o leh bcberapa penulis sejarah Rarat scbagai seolah-olah pada 
tahun 16 19 Acch te lah mcnggempur Deli. Malahan ad a yang 
menycbu t: Al.:eh m enyerang Aru, padahal kerajaan Aru/ Haru tclah 
tak ada discbut-sebut lagi semcnjak 16 12 sebagaimana dapat d i
ketahui da ri surat resmi Sultan Acch 1614 kepada Raja lnggris. 
Angkatan pcrang Ace h ke mbali dcngan mcmbawa Sl' lllbah se tia 
Gojah Pahlawan kepada Sultan Iskandar Muda scrta pcrsembahan 
upeti h asil daerah Del i . 

3. Politik asimilasi dan konsolidasi dari Gojah Pahlawan 

Setel<1 h hal ini terjad i. c;ojah Pahlawan meneruskan kepe
mimpinannya , dl.'ngan lebih mengintensill<an tugas konsolidasi . 
tcrutama eli bidang pemerintahan, memperkuat ad at, d a kwah Islam 
dan asimilasi antar pcnduduk Deli. hingga dapat dijadikan satu 
kesatuan masyarakat hukum yang homogeen yaitu Melayu Deli 
dalam art i lu as. Dalam negcri De li yang baru dibuka ini , suku
suku bangsa yang mendiaminya tc rgolong clalam su ku bangsa 
Melayu da ri berbagai pulau dan claerah-dacrah ataupun dari 
mereka yang mempunyai percampuran darah antara bangsa atau 
suku bangsa. 

Maka ditetapkanlah dan sesuai pula dengan kepentingan 
rakyat banyak bahasa pengantar yang dipakai dalam pergaula n 

I ) Liha t "Tarich Atjch dan Nusantara" hal. 32 karangan H.M. Zainuddin. 
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ialah bahasa Melay u Dl'li (Mt' layu Pasai) dan umum ~1 ya agarna 
yang dianut oleh penduduk di dataran pantai hingga ke batas 
kaki Bukit Barisan adalah aga ma Islam. scbab orang Melayu itu 
adalah beragama Islam. Pengcrt ian di masyarakat Karo d~n Sime
lungun pada waktu itu . masuk Melayu atau "masuk Ja wi" adalah 
identik sama artinya masuk Islam . Orang Mda yu discbut juga 
orang Jawi . Dahu lu di Md:kah orang Indonesia dan Melayu 
dipanggil ora ng Jawi. 

Di lstana Iskandar Muda pun ban ya k adat rc am Melayu 
yang clipakai dibawa oleh Putri Pahang. Mengenai adat dan kebu
dayaan yang dipakai di negcri Deli ada lah aclat dan budaya Mela
yu . yang me napis dan 111L'masul-.kan juga unsur-unsur kcbuda yaan 
lainn ya yang positip kc dalam kcb udayaa n Melayu guna mencapai 
perpaduan masyarakat yang kompak harmonis bc radab. 

Dari segi sos ial-po litik pada waktu itu dacrah-claerah yang 
mempunyai pengaruh eli bagian Negeri Deli ad alah Senembah, 
Percut Sungai Lalang. Sungga l. Duabdas Ko ta (Hamparan Pe rak) . 
Wilaya h dari puak-puak di atas masing-masing bclurn se luruhnya 
rnempun yai organisasi k~:tataprajaan masyarakat hukurn yang 
konkrit rnulai da ri atas sampai kepada t ingkat<lll yang terendah , 
hutan atau kampung. Dari segi pcmeri ntaha n mereka hanya 
lcbih banyak merupakan kepal a Suku atau kepala keluarga bcsar 
clcnga n panggilan Sibayak, Raj.t atau Orang Kaya. Hi ra rki pcme
rintah an bclum lagi berja\an scbagai organ isasi yang wajar konti
nyu scperti se karang . 

Banyak pula tcratak-teratak atau dangau puak Karo timbul 
eli hutan-hutan atau eli pinggir sungai eli daerah Deli sc kitar l. k. 
1.600. karcna sesco rang suku Karo tidak pulang kc dataran Tanah 
Tinggi Karo , disebabkan terscsa t sewaktu berclagang eli claerah 
pantai ataupun karena scsuatu kesalahan t iada bcrani pu lang 
lagi. Orang-orang ini dinarnakan mula-mu la scbagai "Anak da
gang". kemudian karcna sesuatu perkawinan sc tempat. mereka 
lalu mcmbuat dusun nta upun menetap pada scsuatu dusun a tau 
kampung yang te lah ada . Hal sc pc rti ini sejak dulu terjadi . 

Gojah Pahlawa n sebagai orang yang berkuasa penuh eli Su
rnatera Timur mcnurut adat-resarn Melayu harus mempunyai 
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istri dan rumah tangga ya ng t t' ra tur. Sesuai dengan tujuan m isin ya 
untuk mengadakan asimilasi dan konsoliclasi dengan penducluk. 
maka Gojah Pah lawan kira-kira pad:1 ta hun 1622 kawin ckngan 
scora ng pute ri Raja Senembah. dari Sibayak di cl:lerah se kitar 
Senembah-Pdum bak /T c> luk Ceraga. Istri pertama ini 111 l' l1jad i 
Suripuan di istana Gojah Pahlawan. Sibayak artinya mula-mula 

ialah seorang ka ya. ke mucl ian jadi gelar. Sibayak Sencm bah 
mempunyai penga ruh pribadi mulai batas Sungai Pc tani sampai 
Sungai Karai (Karau) di bagian Timur, yaitu dihagia n yang se ka
rang clisebut daerah Karo Timu r. Dulu orang Ace h mcn ycbut 
orang Karo clcnga n sebutan o rang Karai. 

Perkawinan-pcrkawinan yang dilak ukan Gojah Pahbwa n 
bukann ya karena h awa nctfsu. tcta pi da pat dinam akan pc>rkawinan 
politik asimi lasi da n s tab ilisasi dae rah guna konsoliclasi pl' nH:
rinta han. Me nurut agama Isla m , dia bokh mempunyai 4 o rang 
istri . jika bersanggupan . Antara tahun 1622-- 1632 dikawi nil}ya 
pula seorang putri dari Raja Sungai Lalan g Perc ut. T ahun 1632 
beliau kawin cle ngan putri Nang Buluan ad ik dari Orang Kaya 
Hitam Ke pa la Suku Sunggal. Kata Sungga l ini mun gkin asalnya 
adalah "Seunggal" yang artinya "Tunggal" atau " Sebatang Kara' '. 
Datu k Sunggal mcmakai me~rga : Surbakti. Dan Datuk XII Ko ta 
mem puny ai marga Sembiring Pelav<i. Juga dari puak Du a bdas 
Kota ada seorang putri jadi istri Gojah Pahlawan . 

Dari semua perkaw inan ini yang cliketa hui jelas menurut 
Silsil ah tero mba Sultan Deli . hanya ada seorang anak laki-laki 
bernama Tuanku Pang.lima Pcri ngg.it (Pcrungg.it ). anak dari Suri
pua n Sene mbah . Nama Peringgit ini d iambil se bagai in gat-in gatan 
atas takluknya Kerajaan Haru Ko ta Tuu yang kalah ka rena tem
bakan-tembakan pelor ringgit yang dilancarkan Gojah Pahlawa n. 
Arti perunggit ial ah pen yu ngkit. Panglima Perunggit di taksir lahir 
pada tahun 1623 , dan adalah ana k sulung d ari Gojah Pahlawan: 
saudara dari Pe runggit seib u seayah ataupun saudara seayah ten tu 
ada, tapi ticlak cliket ahui siapa da n berapa, baik yang pert•mpuan 
maupun laki-laki . Ada kabar Gojah Pahlawan pe rne~h kawin eli Ba tu 
Ba ra. Pada waktu dulu adalah lazim hanya nama-nama yang 
memegan g sesuatu pimpinan yang dimasukka n dalam sils ilah 
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Cc:llatanl. -.,' tl:lngkan ~ ang pc>rl'mpu;m ataupun laki-laki yang tidak 
Jllc' nlpun~ :ti h·dudukan penting. tidak tcrl'atat. walaupun dala m 
huhungan ~t· h :tri- hari ta li h:l'h:eluargaan itu mc~ra Sl' kali. 

Di t:tn:an h:t•rajaan Ant dulu Raja Senembah mcmpunyai 
pengaruh ya ng tnbesar eli dae rah ini. demikian juga di masa Goja h 
Pahl:l\\·an Jh:nga ruh itu nwsih :1ua t..:rasa. Scnemb:Jh (Sarinembah) 
arti n ~ :1 dalam ballasa 1-.: aro ' 'yang mcnyembah '' a tau ''mcngakui 
pntua nan'" . 1) Patuanan ini dah ulun ya adal::h terhauap Aru , 
kt·mudian ~l· bag:t i lanjutanny:1 p:1da Gojah Pahlawan , sebagai 
wak il Su lt :111 Al'L' h. SdKium nama Sencmbah itu timbul , kc
nwngkina n \\· ila~ ah Senl·mbah lll l' mpunyai 11:1111:.1 ya ng bin. artin ya 
nama S~.· n l' mbah ini ditimbulkan di masa dan okh kerajaan Aru 
kr:dd1ir. 

Pulit ih: asimilasi yang dijalankan olch Gojah Pahlawan di se
gala lapisan seeara sukarl'la tt• rla ksana dengan baik sckali menurut 
huh:um Isla m dan sesuai dcngan .hasrat penduduk setempat. Jika 
sua tu kclua rga a sal Ml'l a h:a mengambil menan tu lak i-laki clari sua tu 
kl'luarga asal Sunggal atau asal Senc>mbah. maka sebaliknya pihak 
kcluarga yang hcbkan~an ini ( Sungai-Senembah) mengambil pula 
seorang ml'nantu laki-laki dctri keluarga Melaka tadi. Dari si nilah 
timbul istilah " tukar anak panah" pada dua keluarga. Sama-sama 
ml'mpu nyai sco rang 111l'nantu laki-laki , seolah-olah dua remaja 
itu dipertukarkan. 

Dan mulai waktu itu pulalah timbul adat, "Tiga tungku 
sejeranga n" ayah-a nak-menantu : mendekati arti istilah di Tapanu
li ''Dalihan Natolu' ' . atau istilah di tanah Karo "Kalimbubu, 
se nina-anak bcru". "Nyiru ti ga segi" di Aceh. Pengertian anak 
be ru (mL·nantu) pada puak Melayu dan puak Batak ada beda 
prinsipil yai tu pada puak Melay u mcnantu laki-laki atau menantu 
pl' rl'mpuan te tap dinamakan anak beru yaitu anak beru laki-laki 
dan anak beru pcrempuan. Mercka bcrtugas tertentu untuk kepen
tingan mcrtua dan kl·luarga di tempat di a mcnjadi menantu. 
Ked ucl ukan a tau fungsi menan t u laki-l aki dan menan tu percmpuan 

I) Adat ls tbdat K~r.> uleh P. T~mbun 
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dalam upacara adat adalah pada p rinsipnya sama. hanya berbcda 

dalam cara pcnugasan: pl..'kcrjaan bcrat untuk laki-laki. yang 
ringan untuk p~rempuan. Kl.'dudukan besan (Bisan) an tara kedua 
kelua rga ini. yaitu orang tua clari anak dan orang tua dari me
nan t u aclalah sama clerajat. malahan yang bclakangan ini ikut 
p1embantu usaha dan kerja clalam sesua tu peralatan /upacara <HJat ! 
dcmikian pula scbaliknya. Kedudukan bcsan -besan adalah scpl..'rti 
abang ad ik, yang tua dalam umur dan tutur dihonnati terlebih 
dulu. Sedangkan pacta adat Barak adalah kedudukan orang tua 
laki-laki dari menantu perempuan mempunyai ketludukan yang 
lebih tinggi. yang disc hut mo ra /h u la-hula pada suku Mandai ling ' 
T ob:1 dan dina m a1 '"kalimbubu·· pada suku 1\.aro. 

Perbedaan prins ipil in i tcrletak pacla susun an masyarakatnya, 
yai t u· 

a. Unt uk o ran g Melayu berlak u h ukum paren tia l (kedua 
orang t ua. ya ng lak i-lak i atau perempuan me m p u nyai 
sa m a hak), d iscsuai kan dcngan hukum Islam (pcrempuan 
dapat wa risan ). 

b. Un tuk or~111g Bata k 'T oba bcrlaku h ukum patriaL·hal (o rang 
ru a laki -laki /p ihak la ki-la ki saja ya ng be rhak. pcre m p uan 
d ij ujur / d i tuho r ). 

Di da taran renda h /p an tai negeri Del i d ipcrgunakan int i ad at 
resam Melayu da n ba hasa Melay u . Dari Delil ah kelih atan nya ta 
wadah ya ng perta m a sl..'kali apa ya ng pada wa ktu scka rang k ita 
sebu tkan dengan ist ilah " ln doncs ianisasi" dala m bah asa d an 
ba ngsa dan budaya. Pacla waktu it u ha mpi r scgala suk u bangsa 
Indonesia telah ada bcrdiam d i cla taran Deli dan bahasa penga nta r 
m ereka adalah ba hasa Melay u scrta h ampir seluru hnya memduk 
agama Islam . T ida k pul a lepas ke m ungki nan. bah wa di wakt u ke
rajaan Aru '/ Ha ru la m a yang telah l ~ l am . j uga tclah ada keaclaa n
keadaan seperti dimaksud eli atas. 

Yang d iar tikan Me lay u itu ad alah golo ngan ba ngsa yan g me
nyatukan diri nya dalam pcrcampuran pe rkaw in an a nta r bangsa; 
su ku bangsa scrta m emakai adat resa m dan bah asa Melayu seca ra 
saclar da n bcrlanj uta n . Sepe rti tc lah d iura ikan d i atas, yang ber
daulat a tas tanah Deli adalah Sultan Aceh, dan ya ng menjad i 
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waiL na.zir Tanah Deli ada lah Gojah Pahlawan, tapi yang me
miliki /empun ya tan ah adalah persekutuan masyarakat hukum 
dac rah te rsl.! but (rakya t ). T anah dan bumiputranya berjalin 
mc njad i sa tu kesatuan. karena ikatan ba tin yang suci murni. 
Kcd ua fakto r in i tak dapat dipisah-pisah kan. Orang yang kehi
langan hak a tas tanah berarti ora ng yang hil ang kemerde kaannya . 
Tanah adalah hak m ilik rakya t. I) 

Dalam bukunya 1/et adarrechr l'an .\"eder/all(/sch-lndie, 
halaman 302. Mr. C. van Yoll enhoven. G uru Bcsar dalam soal 
adat di Leick n . ml.!n era ngkan antara lain sebagai be rikut : 

" On7.t' misvatting t en aa nzien va n's vors t ensrecht o p d en 
gra nd is gelukkig in la ter tijd t cr Oosr kusr ge temperd , door
dat o ns bestu ur althans d e bevolkingsrcchten op wisselgron
lkn en o p lkn om hun kampocng gekge n grand h eeft d oen 
l'rkennen . 

Thans oak vi ndt men toegegcven. dar geen Maleisch 
vors r hct rl.!~ht heeft om eigenmachtig een stuk grand van 
t ijn rijk uan derdcn wcg tt> sch enk en . a! kan hij apanages 
Vl' rl ee Ill' n . 

Yoor de meeste dekn van d ezen rechtsk ring blijkt van 
een beschikkingsrech ts over den gra nd" . 

Artin ya: 

Kekeli rua n kita (Pemcrintah Belanda) mengen ai ke kua
saan raja ( Mt! lay u ) te rhadap ta nah untunglah pada waktu 
bclakangan ini eli Sumate ra Timur dapat dibatasi , disebabkan 
pc merinta h kit a sekarang telah mcnyuruh akui hak-hak 
rakyat / penduduk terhadap tanah jaluran dan tanah pe!uasan 
ka mpun g mcreka. 

Sekara ng pun diakui pula. bahwa t ak seo rang pun raja 
Mclayu itu be rha k dengan sendirinya memberikan kurnia 
scbidang tanah dari kerajaannya kepada pihak ketiga, walau-

I ) I . Sur~ t Sul t~n Ddi p~d~ Pcn!!~dilan Ncgeri Mcdan t)!l. Oktobcr 1966. 
2. Jurispruckntic• Ra;1d ,·~n Ju\litk ~1cd~n 19 12 Ju li No. 59 . 

(i\datredllbundd XII hal. 424) 
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pun Jia dapat nh.'mbnikan tunjangan-tunjanga n pada ke
luarganya dari perbendaharaan umum . 

Un tu k St!bagian bt·sar Jari lingk ungan hukum ini ter
nya ta han ya ada hak penguasaan ''. 

Raja hanya mcmpunyai Bescli ikkingsrecli t (hak mengatur 
pemil ikan dan memimpin penggunaa nn ya) untuk kcmakmuran 
rakyat. Hak milik tanah atas hal arnan . kl·bun dan padang/sa wah 
hanya dapa t dibe ri kan Jengan dasa r ka rena keanggo taan masya
rakat terseb ut. ka rena mcnjadi bum iputrany a .Hak mili k ini ber
imbalan Jcngan hak kewaj iban tcrhadap mnsyarak:lt. scperti 
keamanan. bcrgo to ng-royo ng dalam berbaga i hal. bantuan untuk 
atasa n (Pl' nghu lu cla n l ai n -l:~in ). mengikuti atlat clan upal'a ra
upacara se tcmpat dan lain -lain hal yang clapat mt·m bawa keti nggi
an marwah dan kesejah teraan p ribadi dan masya raka t umum
nya. Masya rakat itu mc rupak:Jn sattt " keluarga besa r". yang bc r
kewaj iban bertanggung jawab tcrhadap kchidupan dan keamanan 
anggota-anggotan ya. Keluarga besar ini terdiri da ri satuan-satuan 
keluarga kc<.:i l. clan kesa tuan-kcsa tuan pu:~k ya ng masin g-masi ng 
mempun yai ket ua-ke tuanya . yang bt•rtindak sdain untuk kcpen
tingan umum . 

Pemilihan ketua ataupun pcmimpinnya tidaklah mclalui 
pemi lihan menurut suara terbanya k Uu mlah) , tapi ada lah didasar
kan kepada ke turu nan dcnga n bl'berapa pcnsyaratan mutlak 
untuk mcng!l indarka n sccara otomatis Pl'nempatan orang yang 
tak cakap. t<:~ k bc rwibawa (ul/capable). Masya raka t Timur mcn g
ambil keputusa n atas sesua tu, sc telah mcngadakan permusya
wara tan clan perti mbangan-pertimbanga n. sehin gga tcrcapai kata 
se pakat. yang dil ancl askan kepada fa lsafah (hatin ) hidupn ya. 
ti dak sema ta-rna ta d idasa rkan ko;.•pada in tcl eknya. lknga n kata 
pen<.kk : mcnu rut ketcn tuan-ketentuan adat. Adat tida k te r
tulis. te tap ada dan h itlup. yang diperolch dari peni nggalan o rang 
tua-tua leluhu r dahulu. Yang sekarang ini. adalah lanjutan dari 
yang dulu. untuk cliteruskan k_, masa yang akan da tang. 

Masya rakat Melayu Deli adalah satu kesatuan yang hete rogin 
tapi mengembang sepc rti dapa t ditinjau dari ri wayat pemerintah-
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an Gojah Pahlawan. Oleh karcna kdi.uatan Po rtugis di ~lclaka 
yang direbutnya pada 15 11 mcrupakan an<.:aman atas imperium 
Aceh. maka pada tahun 1629 Aceh menycrang Melaka. Dalam 
peperangan besar ini pasukan-pasukan Pangli ma Deli mengga
bungkan diri dengan Armada Aceh di kua la Pcn:ut dan Batu
bara. Pada mulanya jalannya pcpcrangan mcnguntungbn amla
da Aceh. sehi ngga angkatan daratnya dapat mcncmbus kc peda
laman. tapi karena garis pcrhubungan d i darat dan l:.tut riada 
clapa t cl ilaya ni. maka ten tara Aceh terpu ku l. Dalam pt pe rangan 
ini Sultan Pahang membantu Portugis. Di lau tan ked ua armada 
bergab ung rnc nggcrnpur armada Aceh . Banyak prajurit cla n kapal 
Aceh ya ng hil ang atau tl'rtawa n. schingga kesatuan pimpinan 
jadi kabur. Sisa-sisa armada Ace h masin~masing nh.'n<.:ari jalan 
menyelamat kan diri dengan be rbaga i raga mn ya dan masing
masing mencari tujuan sc ndiri untu k clapat pu lang ke pangkalan 1 ). 
Hanya sebagian kecil armad a mencapai ibu kota Acch Darussalam 
scclangkan Gojah Pahlawan mcndarat kcmbali dengan anak buah
nya eli daerah Deli untuk konsalidasi. Sejak peper 1ngan di atas. 
armada Aceh hampir tak bnarti lagi. 

Atas h·kalahan ini Sultan Iska ndar Muda :lll::renca nakan 
seran~an balasan clalam bcberapa tah u n berikutnya. Un tu k itu 
pcrlu kapal-kapal baru d<lll praju ri t-prajurit. Maka dikl'la hkan 
kl!mbali pemuda-pemuda dari semua daerah-claerah ke -\ceh 
untuk cli latih seba nyak mungkin clan un tu k membina angkatan 
perang/armada ban1. Oleh ka n:na baru saja p(!mucla-pemuda 
d ari daerah. masing-masing bcribu-ribu telah gugur da lam pe r
tempuran ya ng lalu. schingga tenaga untuk keperluan daerah 
sendi ri san !?flt berku rang, maka terut ama ncgeri Deli mengirim
kan hanya satu jumlah kec il saja. Gojah Pahlawan mengetahui. 
bahwa daerah Delilah salah satu daer:.~ h yang terclekat pada 
Melaka, sedangkan home-front (pertahanan claerah ) dipanclang 
dari segi fisik dan materiil telah sangat berkurang. l': hak musuh 
tentu lebih clahulu tiba akan menghan tam daerah IJeli , jika tak 

I) M. Said. Acdt Sepanjan!! Abad . 
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ada pertahanan . O leh s~bab itu Jia mengut<Jmaka n pe rt ahanan 
rakya t semesta te rkbih dahulu d i daera h De li se ndiri gu na pemu
lihannya. 

Dalam pada itu didengarnya p ula . bahwa Acch telah muLti 
di1apati o leh Belanda untuk sa ling bantu membantu melawan 
Portugis eli Melaka . Aceh nam paknya m empuny ai siasat politik 
baru . Hal ini pact a prinsipnya ta k cbpat diben a rkan ole h G oja h 
Pahlawan, sebab sifat Belanda .. ,v.o.c. adala h se lalu mengguntin g 
dalam lipatan di tan ah air ini. -) Apalagi kalau diingatnya. bahwa 
Aceh tetap bermusuhan dcngan Pa hang. sedangkan ke rajaan 
Pahang t etap be rsahabat pula dcngan Belanda. Tapi walaupun 
demikian , Gojah Pahlawa n tetap tidak in gin berbuat d urhaka 
menge nai sumpah se tian ya kepada Sultan Iskandar Muda. 

Pacta tahun 1635 Sultan Aceh mengirim sebuah angkatan 
perang ke Pahang, pasukan G ojah Pa hl awa n ikut scrta. Peperang
an ini tidak mem bawa has il yang diharapkan dan armad a Aceh 
pulang hampa ke tanah air. 

Pada tahun 1636 Sultan Iskandar Muda mangkat. beliau 
digantikan oleh mc nan tuny a bernama Raja Bungsu anak da ri 
Sultan Pahang Achmacl. Raja Bungsu bergelar Sultan Is kandar 
Thani Alaidclin Mugh ayat Syah , p ermaisurinya bernam a Putri 
Seri Alam. putri d a ri Sulta n Iskand ar Muda. Sesua i de ngan amana t 
yang diperbuat o leh Sultan Iskandar Muua. maka Sultan Is kandar 
Thani mengangkat dan mene tapka n Gojah Pahlawan scbagai 
Wakil Sultan Ace h berkuasa p enuh di daerah Deli . Dala m masa 
pemerintahan Sultan Than i dae rah Deli dib angun o leh Gojah 
Pahlawan dengan giat de ngan tanama n lada dan tanaman per
dagangan yang menguntungkan. Stabilisasi dan k o nsolidasi daerah 
diteruskannya. 

Dalam pacta itu Goja h Pahlawan melihat. bah wa Sulta n Aceh 
yang baru ini tidak keras dalam politik menghaclapi Belanda dan 
bangsa Asing lainnya, tidaklah se perti Iskandar Muda dahulu . 
Gojah Pahlawan tid ak sepaham denga n polit ik ini , karena h al ini 

2) Lihat "Surat-surat Pcrjanjian an tara Kcsultanan Ban jar \lasin dcn)!an \" .O.C. 
1635 --1860" tcrbitan Arsip Nasiona l R I. 1965. 

86 



nanti dapa t membawa ak iba t nega tif dan ke rugia n-kerugia n. 
Amar perintah yang ditcrima clari Sultan Thani yang pe nting 
se kali adalah pembangunan ekonomi dalam negeri dan pendidik
an agama dan serta pula penjualan !ada dan h:tsil b umi lainnya 
yang harus dipusatkan eli Da russalam (Kotaraja) . Goja h Pah
lawan bcrpe ndapat. bahwa jika pcmasaran dilakukan d i Da russa
lam. scdangk:t n armada !aut Aceh sendiri tidak kuat lagi untuk 
mdindun gi pengangkutan nya. pas ti pencega tan da n pero mpakan 
di te ngah lautan akan terjadi y ang clilakukan o leh bajak-bajak 
taut bangsa asing (Po rtugis. Be landa. Inggris d a n lain-lain) serta 
pcrompak-perompak !aut sctempat. Hal in i sudah bebcrapa kali 
jacli kcnyataan . malahan di tempat-tempat terpencil. el i pantai 
yang pe rtahanann ya tidak kuat. perompak-perompak bukan saja 
merampas hasil bumi , tetapi ikut juga manusia-manusia cliangkut 
untuk dijadikJn buclak belian. 

Armada Aceh sendiri pacla wtiktu itu hanya tingga l paling 
ad a 20fk, dari kekuatan se mula serta wibawa Sultan telah mulai 
be rkurang di mata o ra ng Bela nda, Portugis dan lai n-lai n. walau
pun mereka tid ak seca ra te rang-terangan men ya ta l\ :1nnya. Ter-

dengar pula kaba r. bahwa Sul tan Than i di tahun 1639 te la h 
mcngika t perja nj ian mc mbenarkan Bcla nda b ole h masuk ke 
Perak cla n secara mo no poli membel i ti nuh di sana d~·ngan harga 
khusus re ndah da n im bala nn ya dijanjikan bantuan Beland :1 pad a 
Aceh untuk menghadapi Portugis. Panglima Perunggit y ang 
waktu itu aktif membantu ayahanclanya Gojah P<~ hlawan dalam 
pemerintahan. berpendapat . bahwa hal ini tidak mcn guntungkan 
kesultanan Aceh . o leh karena sejarah la ma tel a h mc nunjukka n. 
bahwa kedatangan bangsa as ing ke Timur ini . hanyala h terutama 
pad a mul anya untuk m enLari kl.'tmtungan dagang. kc mudi ai'l ber
usaha m enda pat tapak tumpuan guna menguasa i Sela t Melaka 
dan n ege ri-negeri di se kitarnya. Untuk mencapai tujuan in i taktik 
ya ng dipakai m e re ka ad alah bermacam-macam. 

Pada. h ake ka tny a, baik Be landa maupun Portugis atau lnggris 
t idaklah menginginkan kejay aan Aceh a taupun sesuatu kekuatan 
mutlak bagi salah satu kcsulta nan yang lai n di Selat Melaka. 
Dan pas tilah Aceh akhirnya tak a kan dapat melindungi ctae ra h-
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daerahnya yang jauh karl·n.1 ti :1da lagi m<..'mpuny;Ji armada-armada 
yang kuat. Okh s<..' bab irulah Guj:d1 Pahia,,·an dan Pa nglima 
Perunggit 111\.'narik kesimpul:.In . d:.tl'rah D<..'li harus dapat m<..'nyc
lenggarakan sesuatunya atas kd.:uatan scndiri untuk 1-.:cp<..'ntingan 
Deli khususnya clan Aceh umumnya. 

l\1 aka tersiar pula kab;1r seh:tgai kilat yang mcnga takan. 
bahwa pada tanggal 14 .l anuari I (A I. Belanda (Y.O.C.) dapat 
menghan curka n Po rtugis seluruhnya di ~klaka dan mercbut 
kota dan daerahn ya. Bc rita Sl'd ih diterima pula. bahwa pad a 
tanggal 15 Pebruari 164 1 Sultan Ac~:h Iskandar Than i man t_! kaL 
dan sebagai gant inya tdah din obatbn S<..'orang raja !XI'l'll1!Htan 
sebagai Sultan , ya itu Putri Seri Alam (1\ : rma isuri dari Sultan 
Iskand ar T hani almarhum. yaitu anak dari Sultan lskand:tr Mud<.~) . 

dengan gela r Sultan Tajal Al am Kat'ia tu cldi n Syah ( 1641 16 75 ). 
lni lah untu k pertama kalinya dal <:m sejarah Ac .. .'h yang bas<::ndi
kan Islam , yang n1l'merintah jadi Sultan seo rang wanit a. hal m;tna 
tentu saja membawa ta nggapan -ta nggapan pro cla n kontra di sudut 
hukum Islam. dan me mba\\·a kebi mbangan -kebimbangan dab m 
masyarakat seluru hny a. Tanggapan in i pun ada di dal..'rah De li. 
Banyak yang berpendapat. bahwa yang menjad i pemimpin (imam) 
itu menurut syariat h aruslah sc:o rang laki-laki. Apakah seorang 
wanita dapat mengurus soal-soal kenegaraan tlalam keadaan 
yang sedang mulai kcmelut ini? 

Setelah hal ini sam pai kepada sultan bahwa ada suara-suara 
dari Deli yang tidak menyedapkan. maka clikirimlah satu pasukan 
Aceh ke Deli untuk pameran scnjata dan m~:mpcroleh kepastian. 
apakah Gojah Pahlawan serta daerah Deli mcngakui kl·d aulatan 
Aceh da n mengakui Tajal Alam sehagai Sultan ya ng sah memc
rintah. Nyat<.~nya Gojah Pah lawan ml..'ngak ui keclaulatan Acch dan 
menyatakan t..: t ap inga t kepada su mpah setianya kepada Al mar
hum Sultan Iskandar Muda, dan tentang keamanan clan kesetiaan 
Deli adalah menjad i tanggung jawabnya. Pihak Sultan Acch puas 
dengan ikrar tersebut , apalagi se hagai dik ctahui kedudukan Accll 
sendiri pun pada wa ktu itu tcl ah _ kmah da lam pandan~an mu suh
musuh luar negerinya ( Belanda, Portugis dan lain -lain). sc hing!!a 
bila timbul perang senjata hanyalah akan merugikan kcdua be la h 
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pihak. ya itu lJl'li Llan ,\ ceh -;aja. Okh Sultan Acc'h kepatla D~..· l i 

clibnikan hak-hak yang tiacla ku rang dari dahulu nya. malaha n 
kepada (nlp h P:dl l<!\\·an Jiikrarkan pula ya ng tnt' mcrintah tli tanah 
Deli tcta p t.uri <~l ru runan Gojah P;thlawan. Scjak saat itu "Deli ': 
merupabn <;a tu ").. ~.,· rajaan '' dan gelar yang tl ipt' ro leh Gojah 
Pahla\\':tn ;~dalah Panglima Pa kasa Al am 1) 

ltul.th kata sepakat perdama ian ya ng diperbual. tanpa ada 
timl•ul sl'l ang sengke ta melalui senja ta yang dikehcndaki Aceh , 
bia-;anya seperti eli tahun 16 19 aclalah penga kuan kedaulatan 
pada Sultan Acch okh raja-raja yang di sck itarnya. lbu kota 
dae rah Deli masih tetap d i Deli Tua clan Goja h Pahl :twan tin ggal 
di sana. Dia m~..·n gacLt ka n perja l a nan-perja l a n<~ n peni njauan dan 
pcngawasan terutama di dae rah da tar<~n rcndah dan pantai . Seha
gaimana telah ditu liskan. kira-kira pada tahun 1 63~ bcliau tclah 
mengaw tnt ang Bulua n (!nang Huluhan) clari Sung.gal, sebaga i 
satu perka\\'inan mempererat tali kekeluargaa n antar \V ilayah . 
Pcngaruh raja St' nemba h sudah sa nga t bcrkurang, sedangknn pe
ngaruh Sunggal tl'lah mulai bl' rtambah nya ta . Apalagi raja Sunggal 
clengan ora ng Ka ya (Sibaya k) dari Duabelas Ko ta (Ha mparan 
Perak) ada hubungan kel uarga. Raja Sunggal adalah yang tertua 
tlalam tutur. art inya pangkat abang. St' huhungan denga n perka
wi nan yan~ J imaksucl eli a tas. ma ka se wak tu pasuka n Aceh di 
tahun 164 1 datang ke Deli, clipcrbuat perja njian antara kt' tiga 
belah pihak yai tu : 

I . Goja h Pahl awan sebaga i penguasa penuh eli Deli (waki l 
Sultan Acch). 

~. Orang Kaya Sunggal (Sibayak Sunggal ) wakil kcpala-ke
pala Suku / Datu k. 

3. Panglima Pasukan Acch yang bert ugas ''pamt' ran se nja ta". 
Bahwa : 

I . Sibayak Sungga l atas nama Kepala-kcpala Suku yang 
ada di Deli mengaku i Tuanku Gojah Pahlaw<t n d<tn turun-

I ) " ( ;ajah Putih'' hal. 11 6 ukh M. Yunus Jamil. 
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an ;ru ri atnya m~·njadi raja m~m~rintah di kerajaan Deli 
dan daerah Deli s~bagai daerah da ri Sultan Aceh . 

2. Turunan dari paka\\'inan Tuanku Raja Deli U uri<Jt Cojah 
Pah lawan I dengan putri Sibayak Sunggal diutamakan 
menjadi Raja 'Sultan ~aajaan Ddi . 

:. Dalam pcnga ngkatan secant ada t untu k Tuank u Raja Deli. 
Sibayak Sunggal lah yan g 111L' ll1impin upa~ara ad a t-is t iaclat 
atas nama raja-raja ya ng lai n da n menjunjung du li dl'ngan 
menyd1Ltl .. Dau lat Tua nku ... 

4 . Sultan At:l!h nwngangkat 1-: c pala-kcpalai Raja kL•c il sctem
pat ya ng :.1da sckarang eli Deli un tu k mcnjadi Datuk 1 

Kejeru an dan sl!bagai kclanjutannya Tuanku Raja Deli 
(Zuriat Cojah Pahlawan ) atas numa Sultan Aceh memberi 
gela r kebcsa ran k~pada mereka. 

5. Kc pacla Datuk-dat uk ini diheri olch Sultan Aceh n:galia 
(tanda kebesaran) yaitu keris arau bawar arau tancla-tanda 
lain. 

6 . Hanyalah atas mufakat Datllk-datuk beserta Tuanku Raju 
Deli . d i ten tuk an pu tra penggan ti ( pu tra mah ko ta Tengku 
Bcsa r) untuk kcrajaan Dl'li. 

7. Semua Dat uk-da tuk /Kepala Suku mengakui kcdaulatan 
Sultan Acch atas ke rajaan Deli dan daerah Deli. 

8. Demikian pula gclar-gelar K l!j~ruan aras nama Su ltan Aceh 
clibcrikan Cojah Pahlawan padu turun an yang mewarisinya. 

9. Di sini j uga ditcntukan batas-batas dae rah Deli yang lang
sung diperintahi oleh zuriat Goja h Pahl awa n. clan batas
batas kasar daerah Sunggal, daerah Hamparan Pe rak. 
dan daerah Sinembah . lnilah yang disebu t dengan istilah 
ba hasa Karo " Ulun Janji". ya ng maksuclnya " Pe rjanjian 
Utama" antara tiga pihak. 

Sebagai tclah diterangkan te rkbih dahulu , walaupun Gojah 
Pahlawan telah kawin dcngan 4 wanita dari keluarga berbagai ke
pala Suku /Sibayak da ri berbagai tempat di daerah Deli. tapi yang 
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diketahui posittf anak dari Cojah Pahlawan hanyalah Tuanku 
Panglima P~:runggi t seorang saja, yaitu seorang. anak lak i-laki 
dari p~:rkawinannya dengan wanita puak Sen~mbah . 

DL< ri Pl' rkawinan Panglima Perunggit dcngan putri Sibayak 
SunJ.'.f!al. hcrnama Puang Upih (Puan Upih). lahirlah Panglima 
Padcrap. Panglima Perunggit mcmbantu orang tuanya dalam bi
clang p~merintahan dan bcrkedudukan di kampung Medan yang 
clidirikannya sendiri. Kuburan Perunggit terletak di jalan Raden 
Sa leh dckat titi Sungai Deli clisebut o leh bumiputra "Keramat 
Gajah" terlctak eli atas bukit. Daera h Sunggal pada waktu itu be
lum clapat ditentukan dengan jelas batas-batas kescluruhannya. 
bclum ada lagi pcmetaan bagan. Demikian jug<t XII Ko ta 'Hampar
an P~rak. Bagian Raja Deli ialah da ri Bela wan ke daerah Pen.: u t. 
Mabar. Sampali. Sukamuli a clan terus ke Deli Tua. Wilayah Sc
nembah clan daerah Raja Deli di scbelah Barat dan Sc latan bcr
b:.~tas sampai dengan Sungai Harau/ Karai. dckat Simclungun / 
Batak Timur. 

Gclar Kejeruan. Kcjeruan atau Kejuruan tcrjadi pada masa 
pemerintahan Sultan Iskandar Mu da. Keje ruan itu menjadi Kepala 
Pemcrintah antara dua sungai besar dan mcnjabat kuala dan rimba. 
Kemungkinan sekali asal kata Kejeruan ini dari sebu tan logat 
bahasa Aceh : Kujercue t. yang kemudian berubah menjadi sebu tan 
Melayu : Kejuruan atau Kejcruan. Orang-orang Gujarat yang dalam 
loga t Aceh disebut "Urcucng Kejeureuet". ternyata semenjak 
mereka d<ttang ke Aceh Pasai, mempunyai penga ruh yang sa ngat 
besar da n luas terhadap pencluduk asli . dan merc ka membawa 
peraclaban. kebudayaan clan Agama Islam kepada penducluk. 
Walaupun 111l'rcka mendapat keduclukan tinggi di masyarakat. 
mereka tctap mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat bumi
putra dan memimpin mercka ke tingkat yang lcbih tinggi_l) 
Karena sifat-sifat kepemimpinan ini. maka kepala Pemerintahan 
setempat sebagai tlimaksud di atas. cliharap dapat mengampu 

I) Tarik h •\cell. hulurnan 24 7 oh:h II. Zainuddin. 
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Kt' i''-'mim pin:Jn ::.t>p ~.· n i . t>orang Cuj:1r.1t. \la b timbullah :-imbo li
sasi sebutan : Kujuruan atau l\. c'juru:.~n a t:tu 1\.eje ruan . 

Di dal.'rah-daera h di bawah h·k uas ~tan atau p"•ngaruh Kerajaan 
Aceh. umu mn ya tndapa t Raja lk rem pat a tJ u Da tuk Bcrempat , 
SL'~1agaimana krdapat d i hagian ta nah Karo yaitu: 

<iit1ayak Sarint> mbah , 
Sibayak Lingga . 
Sibayak 13aru -.iahe. 
Sibaya k Suka. 
Scperti Tuha Pt'ud di Pe'iisir Bara t Ace h . R<tja Na Opa l d i 

Simelu ngun (raja pL· rbaringi n ). Pojo Si O pal di ( ;ayau . Raja Si 
Empa t d i Alas dan R.aj a Na Opal d i Silindung. 1) yai tu : 

I. Di Huta Torua n Bagot Sinta 
2. Di Si tompul RangkL' Tua 
3. Di Hura ba rat l(aja ll a 1\l uda (O. K . Lela Muda ) 
4. Di Sipo holon Bagind a Mula na ( 13aginda Maula na) 
Juga di Tanah Del i tnda pat D:Huk-datu k Berem pat: 
I . Da tuk Sungga l 
2. Dat uk XII l\. o ta ( Ha mparan Pcra k) 
3. Datuk (J<eje ruan l Senemhah 
4 . Datu k Sukapiring 

4 . Deli di bawah Tuanku Panglima Pc runggit melepaskan diri 
dari Aceh 

Panglima Perunggit mcmbantu ay ah nya clalam urusan peme
rintahan. Dia berked ucl ukan di Kam pu ng Medan Deli. yang te rle
tak d i pertemuan Sunga i Deli Sungai Babura. Tempat ini sangat 
strategis d alam mengawasi lalulintas bahan-bahan perdagangan 
yang masuk dari !aut ataupu n y ang keluar clari pedalaman . Daerah 
ini berbatas ctengan clae rah O.K . Sunggal. y ang banyak menghasil
kan !ada dan has il hutan . Di tahun 1870 pihak Belanda mengambil 

I ) l. Scjarah Si Singamangaraja l XII : hal. ! 0: oh:h Adn ial Lumban Tubing 
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alih tt•mpat ini dan dijadikan tcmpa t pl· rkuhuun ;.ltau bentcng m~
reka. Sam pai se karang. rumah ben tcng i tu masih ada. 

Le tak kampun g l\ktlan kira-kira :20 kn1 tbri laut. men yusur 
sungai Deli. Pada " ·aktu it u sungai adalah mc·rupakan pcrhul,ungan 
lalu-lin tas utama , walau di da r<tlan ada ja lan-jalan sctapak atau 
jalan kuda bd)C\11. 1\ khimya hdua j;tlan itu akan bl·rsambung ke 
sungai juga. Di hulu Kampung ~kdan ll'rdapat Kampung Kl·sawan 
dan Kampung Pad:tn g Bula n. D:tl'rah Sukapiring di masa itu hdum 
dibcntuk. hal ini baru tl·rjadi p:tda tahun I >-l54 . Asal kata Kesa
wan adalah dari kata Kesau. yang artinya mengasa h/ nwmepat 
gigi hin gga sama rata. Dulu gigi yang rata dia sa h. tid:tk tinggi rc>n
dah. mc>rupakan satu "kccantibn". baik untu k wanita nwupun 
bagi laki-laki. Kt>sa uan (Kt.>saw:lll) artinya pl·ng.asah an gigi at:Jll 
tempat orang ll1L'nga-;:Jh gigi. L~·tak K<tmpung l' esa uan atau KesJ
wan dulu di tep i su ng:ti Ddi. di hulu Mesjid "Gang bengkok'' 
seka rang ini . PcrkJta:Jn Kcsau adalah hahasa 1\ll'iayu (lihat K:JJnus 
Ind onesia okh E:.. HJrahap terhit an 19) I okh C. Koltl & Co.). 

Panglim:1 Pt>runggit tne rupa k;tn w:1kil ayah:l!ldanya di data ran 
renda h Deli dalam hubungan h·amanan dan Jh.'masukan uang bea 
cukai. Scpl·rt i tclah diuraikan ia uibwinkan dcnga n putri O rang 
Kaya Sungga l bernama Puang Upill dan bnoleh sco rang anak 
lak i-laki bl·rnama Tuanku Pack rap. Bcrapa 1-,;ili Tuanku Pnunggit 
kawin da n bcrapa ora ng anakn ya tidak d ih• ta hu i dcngan jelas. 
Yang terca tat dalam tL'romba h:111yalah sl:!orang saja. yai tu T uanku 
Panglima Padnap yang lahir kira-kira pada tahun I ())8. Paderap 
arti nya orang yang memp unyai pukulan y ang deras kt•ras. Tiada 
bl.'rapa lama sd elah Panglima Patkrap lallir. Tuanku Gojall Pallia
wan mangkat dan dikuburkan di Batu Jerguk clckat De li Tua, 
dekat te pi su ngai Be lumai. Ltt.im pada waktu itu dan scsua i 
dt>ngan adat Melayu. seorang 13t.'sar dikuhurkan di dan;ill scndiri. 
Tcmpat ini tinggi lc taknya sepcrti bukit. Tuanku Panglima Pe
runggit menggan t ikan ayahandanya sc bagai wakil kcrajaan Acch 
di dal·rah sini dengan dukungan kepala-kcpala su ku yang ada eli 
sini. 

Sui tan Acc>h pacla wak tu i tu masi h sco rang pcrem puan. 
yai tu putri dari bkandar Mucl<1. Sejak semula Tuanku Panglima 
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Perun~~it L;,tlam hatin va tidak Sl' tu_iu b~Tajakan seorang Sultan 
pcrempuan. scbab m~nurut pahamnya hal itu bl'rtcntangan 
de ngan adat dan syarak . Okh sebab itu mak.1 SL'tclah mufakat de
ng:an kepala-kepala su ku di bagia n Deli. pada tahun 1669 Deli 
melcpaskan diri dari Aceh. Kead aa n hraja<Jn Aceh tdah makin 
lemah clan sedang sibuk m~nghadaf i Bclanda. Portugis dan in
trik da lam istana Darussalam sendiri. ) 

Dengan b:mtuan kepala"kepala suk u Panglima Pe runggit me
nurunkan kud a-kuda dari Tanah Karo Tinggi dan melatih tcntara 
berkuda (Kavaleri) bnatus-ratus banyaknya, sebagai ga nti pasukan 
Gajah yang mt'lllang hampir tid ak ucla a rtin ya lagi. Pasuk<in ini 
duput be rgcrak cepat. Pasukan berkuda dibcntukn ya Sl' tcl ah 
pulang Jari lawatannya ke tanah .J awa, dan sddah mcmperhat i
kan kavaleri Bd:.111da ya ng saban hari hilir mu cl ik dalam kota 
Jakarta. 

Su ltan Aceh mcngadakJn kom promi tlengan Deli : ke tcn tuan 
yang d icapai adalah se pcrti disebu tkan di bawah ini: 

I . Deli me rupakan sebuah Kt>rajaan yang beroto nomi penuh 
dengan lingkungan batas daerah Sungai Mencirim eli Utara 
clan Sungai Padang d i Selatan (vassal). 

~. Deli me ngak ui kedaulatan dan perlindungan Aceh atas 
kerajaan Del i. 

3. Raja Deli Pang.lima Pe runggit me njadi wakil berkuasa 
penuh dari Sultan Aceh di wil ayah Sumateru Timur de
ngan gelar Kej uruan Paclang. 

4. Kerajaan Deli tiap tahun mengantark<ln bunga mas ke 
Sultan Aceh . 

5. Bila discrang o lch pih ak musu h , Kerajaan Aceh akan sege
ra memberi ba ntuan secara nyata. 

Bunga mas ada lah tanda berada el i bawah pengaruh kedau la t
an sl!s uatu kcrajaan. Politik Panglima Perunggi t memerintah sesuai 
dengan hal-hal yang. telah dirintis okh ayahandanya cl ahulu. 
terutama dalam memperkuat ko nsolidasi daerah se rta meng-

t ) "'Srikandi A.:ch" halaman 54 karangan I I. Zain uddin . 
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int~nsifkan adat dan dak\\'ah Islam . Pusat pt'm~:·rinrahan dipindah
kannyu dari Ddi Tua ke M~dan Ddi. Beliau clibantu okh anaknya 
Tuanku Panglima Pad ~rJp. yang mentlirikan Kampung Pulau 
lkrJyan. 5 km di hilir Metlan D~l i . B~liau b;:rketl utlukan tli situ 
sebagai pembantu utama orang tuanya. lstri bl'liau adalah anak 
orang KayJ Sunggal. -;t>suai dengan .. Uiun Janji .. yang dipl'rbuJt 
dulu. 

Yang tl'n:atat Sl'hagai anak Llari T. Patll'rap atla lah 4 o rang 
anak laki-laki yai tll : 

I . Tuanku Jal:iluclin . yang hergl'lar K~juruan Mt·tar. lahir 
kira-ki r:t 1690. karl' n<J sesuat11 s~:ha b titlak Ilh'nggantikan 
ayahandan ya. 

2. Tuanku Panglima Pasutan ~wlar K ~:juruan Padang wakil 
ayalwntlanya. lah ir kira-kira 1692. GL'Iar Kejuruan Padang 
ini kemu ngkinan diambil d:tri Nt•geri Pada ng tll'kat hulu 
B~:dagl·i. di mana bdiau jatli Raja. 

3. Tuanku Tawar menjadi Raja di Pulau lkrayan dan bergelar 
Kl·juruan Santun. lahi r kira-k ira 1694. 

4. Tuan ku Umar Kejeruan Ujung lahir 1696. 

:\knj~lang AbaJ kl·- 17 t 1698 ) Panglima Paunggit men in !!l!.a l 
dunia. dan dikuburkan di M~:dan Ddi di atas hukit tkkat pnte
muan sung.ai Ba bura tkngan sungai Deli (sudut kanan jalan Raden 
Sall'h tlan jalan Mayor yang scka rang ini ). Kuburan ini dianggap 
oleh sl'baJ:tian pcnduduk st·bagai kcramal. dan terkl'nal tlengan 
nama " Kna mat Kcpala Gajah ... " Marhum Ke<;awan .. atau .. Kcra
nwt Bukit' '. (Cttatan : Walaupun kcmudian kubu ran ini tcrlctak 
dalam pnsil cmpl as~.·ml'l1 ya ng dikuasai Belanda sampai tahun 
1950. pihak B~landa tctap m~m~:l ih aranya dan mcnghormatinya. 
Pihak ABR I pun yang menga mbil alih pcrsil ini sampai tahun 1970 
m~nghormatinya . 

Di tahun 197 1 pl'rsil ini bcrpindah tangan dan ta npa sctahu 
ahli waris tlari Panglima Pcrunggit. kuburan ini telah diratakan 
untuk "pcrcmajaan kota Medan' ' guna pcmbangunan toko-toko 
petak kepl'rluan dagang. Tulang bdulangnya masih baacla di ba-
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wah toko-tol.,, ini . 11 D.1 1i ~cgi agama blJm dan :'~o:g.i s,·j:t rah. kc
jadian ini adabh s<t lll hal png tah. \\·ajar). 

Panglima Patk·rap nh:'ng..:-ndalikan p~ml·;intahan k~sduruh

an danah l)di dari J>ul au Bl'rayan. dib:mtu okh ;maknya Tuan ku 
Tawar. Anah.n y<J yang kcdua ditugaskan tinggal dan ml'nwrintah 
di Labuhan Dc>li dan daera h s.:-kit:Hnya dengan gebrTLwnku P;.~ng

lima Pasutan. Tuanku J:daludin. bt•rkl.·tludubn di Mabar L.tma 
mc>merintah Mabar dan PL'rcut Sungai Tuan. Tuanku Tawar yang 
bl'rgdar 1\.l'jcruan Santun. mc>njadi R:tja di Pulau lkrayan . S<tl:th 
sl'orang Pcnghulu panglima dari Raja Pulau lkrayan adalah Pang
lima Hali llll'rga Tarigan. dib.:-ri herl-.::tmpung den g:111 anak buah
nya. tidak .iauh clari kediaman raja. Tc•ngku Tawar mduaskan d:tL'
rahnya ke Dl'mti tlan Scrbaj:tdi ((; :dan g). Di Ocnai ditempatkannya 
Sl:!bagai wakilnya anaknya T. .l:tbhar, di Sungai ]\;ibung Dcnai 
Tengku Manjagarang dan di Sl'rbajadi Tc ngku Matsl'h. sumhi l 
n¥m bantu orang tuanya di Pulau Baa~ an . 

Setdah Tuanku Tawar mangkat. mak:t T. Matsch menjatli 
1\. ~J l'ru<tn Santun di Pubu Bcraya n dan St•rbajadi . Anaknya yang 
bungsu Tuanku Umar. lw rgelar 1\.ejeruun Ujung, mub-mub bL'r
kecludukan tli Kampung Sampali Mal)ar, kl' lllllclian ib unda beliau 
mendirikan 1\.ampung Durian dan 1\.ampung 8l'sar <St>rclang) 
dan m~reka pindall mem~:rintah di Serdang. dacrah data ran pan tai 
antara Perl·ut 'Sungai Tuan. Daerah-daL'rah lainnya dipcgang okh 
Datuk-datuk. Kejcruan-kejeruan. Raja-raja se tempat. St!masa 
Pemnintahan T uanku Panglima Paderap . ta hun 17 101\1. Keraja
an Johor 11ll'nynang Batubara clan Deli . tapi dapal ditangkis 
oleh Panglitna Patkrap. 

Dal<tm pada itu Siak m~kpaskan diri dari Johor dan Raja 
1\.ecik menjadi rajanya ( 171 7). 1\.emudian dia mcnycrang Batu
bara dan dapat clirdHttnya. Ia m~:ngadakan PL'mindahan pL·ncluduk 
Si<tk/ Minang ke dac.>rah ini dan mendirikan sistem pemaintahan 
4 suku. Maka timbullah Datuk Suku Lima Laras. Tanah Datar. 

I) Lihat sural Wali 1-.:ota 1-.:o tamadya M~dan tgl. 230,·s~mbcr 19 73 No. 2 1291 / I' .U. 
7 <kngan tkhwal : )',•mu~naan kuburan Tuanku Pan)!hma P\'rungl=lt di Jalan lb· 
den Sal~h ~kdan. 
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Lima Puluh dan Bogal..: . Raja Kecik hanya clapat menguasai dacrah 
Batubara, tapi tidak dapat menaklukan kerajaan A<;ahan dan tidak 
dapat menguasai k~..·rajaan Deli yang berada di bawah Tuanku 
Panglima Paderap. Walaupun demikian. raja KeL·ik menganggap 
seluruh daerah Sumatera Timur adalah daerah taklukannya. 

Bebe rapa tahun kemudian Raja Kecik mereb ut kerajaan 
Johor. Bekas Sultan Johor. Raja sulaiman , dcngan bantuan Be
landa (V .O.C.) dapa t ke m bali merebu t takh ta kt'rajaan J o hor. 
Dia berhutang budi pacla Belanda. Ol eh sebab itu pada tahun I 745 
Sultan Johor Raja Sulaiman ml'n ye rahkan se luruh daerah Siak 
serta rantaunya kepada Be!anda (Y.O.C.) untuk selama-lamany a. 
sebagai imbalan hutan g budi yang dimaksud d i a tas. Padahal 
kerajaan Siak pacta waktu itu berada eli tangan Raja Kecik, bukan 
di tangan Raja Sulaiman yang di J o hor. Bl'landa tahu hal ini , 
tapi Belanda telah c ukup puas de ngan memegang surat pcrjanjian 
itu. Belanda bclum langsung berbuat apa-apa menunjukkan haknya 
atas Siak. Belanda menganggap belum waktun ya dan belum m asak 
untuk mengambil keuntungan . Leb ih baik Siak dan Acc h 
dibiarkan sating rebut-rebutan d ulu atas daerah Sumate ra Timur. 
Dan demikian pula kcjadiannya, walaupun pada masa itu belum 
diketahui benar kesuburan Tana h Deli untuk tanaman kultur. 

Sejak Siak menducluki Batubara , pertikaian Aceh-Siak 
timbul. tapi tiada pcrnah terjadi pe perangan sccara besar-besa ra n . 
kare na kedua bdah pihak memang dalam keadaan " kurang darah". 
Sengketa itu memakan tcnaga, biaya dan waktu untuk kedua belah 
pihak yang bukan scdikit. 

Tuanku Panglima Paderap mangkat kira-kira di tahun I 728 
dikuburkan di Pulau Berayan dan yang mcwarisi pemerintahan 
adalah Tuanku Panglima Pasutan , Kejuruan Padang, yang b t' r
kedudukan di Labuh an Deli. Kecmpat saudaranya masing-masing 
mempunyai daerah pemerintahan otonomi sendiri ui bagian Deli. 
di bawah Tuanku Panglima Pasutan. Sebagai ulangan dinukilkan 
lagi turunan Gojah Pahlawan ( Kesultanan Deli) secara garis lurus 
sampai kini adalah: 

I. T. Gojah Pah lawan lahir kira-kira 1590 mangkat 1665 . 
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2. T. Panglima Perunggit. Raja ki:rajaan Deli lahir kira-kira 
1623 mangkat 1698. 

3. T. Panglima Paderap kira-kira 1658 I 728. 
4 . T. P:·~1glima Pasutan gela r kl'juruan Padang kira-kira 

1690 176 1. 
5. T. Ganda Wahid ki ra-kir;~ 1735 1805 
6. Sultan Amaluddin Mengedar Alam (kawi n dengan Bujang 

Scmba bin 0 .1...: . Ali dari Kp. Bulull Cina. Hamparan 
Pc' rak) kira-kira 1774 1850. 

7. Sultan Osman Pnkasa Alam (kawin denga n Cek Sari Ke
mala bin O.K. Benuasy im dari Pangkalan Buluh Hamparan 
Perak. XII Kota) 1804 1858. 

8. Sultan Mahmud Perkasa Alam (almarhum Kota Batu) 
1828 - 187 2. 

9. Su ltan Makmun Alrasy id Perkasa Alamsyah kira-kira 
1853 1924. (Aimarhum-Makmun ) istri Sultan Mak mun 
Alrasyid: 

I. T. Maimunah gl.' lar Tengku Suri 
2. lncik Naemall gelar lncik Puan 
3. lncik Ganda gelar lncik lbu Byah 
4 . lncik J anah 

I 0 . Sultan Amaludtli n Shani Perkasa Alamsyah 1876 -- 1945 
I I. Sui tan Osman Perkasa A lam 1900 196 7. 
12 . Sultan Azmy Perkasa Alam, kawin dengan T. Zainah Binti 

Tuanku Mahmud Raja Aceh . Lahir tahun 1936 dan jadi Sul
ta n tahun 196 7. Penobatan beli au sebagai Sultan direstui 
dan dihad iri oleh pembesar-pembesar Sipil Militer sdempat 
dari Negara Republik Indonesia, antara lain: Gubernur 
Propinsi Sumatera Utara, Panglima Komando Daerah 
Mili ter II Bukit Barisan , Panglima Komando Wilayah 
Pe rt ahanan Sumatera dan lain-lain . 

Gelar Keje ruan adalah pemberian dari Sultan Aceh dan me
rupakan jabatan Panglima yang menjabat kuala dan rimba antara 
dua sunga i besar serta yang menjalankan tugas undang-undang, 
adat dan syarak. Kejeruan adalah raja di claerahnya. Gelar dan 
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jabatan ini adalah tururHemurun. walaupun tidak harus yang 
tertua dari keturunan yang m~mcgangnya. Demikian juga haln ya 
dengan ked uclukan Datu k A sa I. seperti Sunggal. Ham paran Per a k 
(XII Kota ) dan Sl·nembah. 

Dalam tahun 164 1 sampai tahun 1703 Kerajaan A~~:h masih 
diperintah oleh seorang Ratu secara berturut yang diengkelangi 
okh kcadaan-keadaan da rurat : yan g tt' rakhir adalah Sultanah 
Inayat Syah ( 1678 1703) kcmudian baru digantikan oleh scorang 
Sultan bergelar Sultan .l amalu i-Al am (I 703 I 7:26). St>waktu 
pemerintahan bd iaulah daer<Jh Deli discrang okh Sultan Abd ul 
Jali l Raya tsyah . Sultan Johur di tahun 1710. sete lah di tahun 
1705 Batu l,ara mekpaskan diri dari AL·eh. 

Karen<! keadaan yang tidak stabil eli Sumatera Timur ini. 
yang dijadikan arena perebutan h·ku<Jsaan anta ra Acch-Johor 

. dan Siak. maka k~:rajaa n-keraja<Jn kecil di sini meng<Jmbil si ka p 
masing-masing m~:nurut kcadaa n dan sit uasi. Hal ini timbul karena 
yang eli perebu t kan mneka han ya kek uasaan / kedaula tan a tas 
daerah ini , tapi satu pun di antara yang tiga besar yai tu Aceh
Siak-Joho r tak dapa t l11l'ngua. ain ya d~:nga n sepenuhnya. Karena 
Sumatcra Timur terktak dt>kal antara Ace h dan Siak . maka okh 
raja-raja di Sumatera Timur diambil jalan tengah. yaitu mereka 
beraja ke Aceh dan bcrtuan kc Siak. Dengan cara bcgini, keadaan 
daerah mereka jadi ten teram. kepada Aceh dan Siak tiap tahun 
dian tar "bunga mas" dan tanda upet i lainnya. 

Dalam pada itu Siak berusaha benar memperlih at kan su pre
masi nya atas daerah Deli. maka pada tahun I 76 1 dan I 780 Siak 
menye rang Asahan , Deli. Serdang. Senembah. Sunggal, Langkat 
da n Tamiang. Mulai tahun 18 14 Siak mengintensifkan kekuasa n
ny<t di tanah Dl'li dan memb~:ri gelar-g:elar langsung kepada raja
r:Jja yang bcrotonumi di daerah ini. <llltara lain kepacla : 
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\. Raja Deli ( Amaluddin I) dengan gdar Sult an Amaluddin 
M~:ngecla r Al am! 18 14). 

2. Raja L<~ngkat juga mendapat gelar Bendahara/ Kejeru an 
Muda. 

3. Raja Denai dcngan gela r Raja Graha AI Wasi ku billah Kur
nia Sia k ( 18:29 ). 



4. R;~ja Sabajadi lkngan g~lar Kejeruan Santun St:rhajadi. 
5. Dan lain-lainnya. 

Raja Langkat y;.111g diakui Siak pada waktu itu ( 1815) ada-
lah dwitunggal. oba tsyah dcngan gclar Raja Brndahar;~ da n Ah-
mad deng.an gelar Kejeruan Muda . 

Pad;~ tahun 1839 Kejauan Muda dan 1 ·obatsyah mati kena 
racun dan sebag.a i gant in ya adalah T. Musa bin Nobatsyah deng.an 
mendapat ~dar dari Sultan Amaluddin Mang.ed ar Alam (Sultan 
Ddi) srbagai Pa ngeran Mangk u Negara Raja Muda cge1 i Langkat. 
Sui tan Amalucld in melan tik i tu ada lah Sl'haga i wa k il da ri SuI tan 
Siak. Sd)dum itu Sultan Amaluddin telah pula nH:ngangkat 
Sultan Sl·ri Ahmad Datuk Hamparan Perak untuk pcrtama ka lin ya 
cll'ngan gl'lar Datuk Panglima Setia Raja Wa t.ir XII Kot;1. 

Aktivitas kerajaan Siak di Sumatc.:ra Timur lll l' nimbulkan 
kl'marahan Acc.:h yang mubi sec.:ara hl·ndak mc.:nguasai kembali 
Sumatera Timur. Padct tahun 1 85 ~ Acl·h mc.:ngirimkan sebctgai 
pameran kckuatan 200 rongkang angkatan lautn ya di bawah pim
pinan P<Jnglima Pang.c.:ran Husin. Karena r\c.:eh tidak llll'lllpunyai 
tcntc.:ra pl·nduclukan ya ng c.:ukup ba t~v ;:~. maka dipadailah dengan 
keinsyafan dan pengakuan raja-raja tersebut atas kc.:claulatan 
Ac.:c.:h yang ml'liputi datc•rah-daerah merl:'ka clan Acc.:h mengakui 
raja-raja ya ng otonom di dac.:rah-danah tc.:rscbut dan dihen:•rkan 
memerintah . Yang llll'njadi wakil mutlak dan berkuasa pt>nuh 
atas nam a Sultan Ibrahim Mansyu rsyah (Sultan ACl'h) ialah Sul
tan Deli . Sultan Osman Perbsa Alam ( 1854) yang mend a pat 
'\;ap semhilan" dan "'hawar"' sebaga i kgalia d engan gl·l.~r jabatan 
" Wakil Sultan Aceh '' di Deli . Serambi Acl'l1. yaitu mulai Tamiang 
sampai batas Asahan. Langkat. Sl:'rdang. Dena i. Serbajadi. Be
dagai dan Datuk-datuk Kepala Dac.:rah lainn ya diharuskan clengan 
perantaraan Sultan Deli mengurus sesuatu kepada Sultan Aceh . 
Walaupun kerajaan Scrclang mendapat gelar Wazir Sultan Aceh 
dan cap se mbilan . keduclukan Sultan Deli lebih tingg.i sebagai 
Wakil Sultan Aceh di Sumatera Timur. sebab Sultan Serdang 
hanyalah orang besar (Wazir) dari Sultan Aceh. 

Dalam pada itu lnggris telah mempunyai kecludukan teguh 
di Penang dan Semenanjung Malaya . Untuk kepentingan eko-
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nomi dan pol i ti knya lnggris mt'nglflm u tusa n nll'l1 injau ke 
Sumatera Timur. yaitu di tahun 181 8 Far4uhar untuk daerah 
Siak dan untuk tanah Deli. R. lbbertson dengan S.C. Crooke 
(1820) dan John Anderson di tahun 1823. Sebelum tahun-tahun 
itu raja-raj::~ di pantai Sumatcra T imur in i tclah pu la banyak bL'rda
gang dan berkirim su rat dengan Gubcrnur lnggris di Penung. 

Export lada dari Sumatera T imur udalah kiru-kira 30.00 
pikul setahun. S'elain itu didspo r juga kapur barus. gading gajah. 
hasil hut an . tc rnak. tt:mbakau. bcras. kapas. pinang. sayur-sayuran 
dan h amba/budak dari daerah pcda laman. 

Dalam bukunyu yang berjudu l : Joumal of a mission ro rlie 
l~·as tcoast of Sunwtcra and Malayan Penninsula -.John Anderson 
ada membuat c.:atatan. yang antara lain berbunyi (diterjemahkan): 

Tanggal 16 Januari 1823 
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Pact a muara sungai. kumi berjumpa dcngan Tuan Haj i Kali 
dan Nakoda Usu l. d ua ora ng pcmbesar Sulta n . Mneka me
nga takan bahwa Sultan be rad:t di hulu sungai dan dalam wak
tu singka l tidak dapal clatang ke hilir. 
Aku berjalan l.k . I 0 mil mela lui bcberapa kampung, scperti 
kampung T engah dan pad a jam 3.30 so re sampai ke Kam
pung Besar. Di sini terlctak scbuah mesjid dekat sungai yang 
bercabang dua. 
Di sini kubdi sebuah perahu yang baik seka li. dinamai .. pcn
jajap''. 
Di mana-mana aku lalu. penducluknya adalah ramah. Tiap
tiap rumah mempunyai kebun kela pa . Ru mah-rumah m~.:rcka 
let a knya men yl'nangka n di tebing sungat. Rumah mereka 
besar dan k uat dcngan bilik-bilik yang Iebar. Di bawa h ti ap
tiap rumah ada dua lumbung bl'sar diperbuat clari kpas, 
lum bung-lumbung itu be ri si paJi dan lada. 
Me reka memeli hara ayam, kambing dan sebaga in ya dengan 
cukup. Di mana-mana ke lihatan comfcJrf fkescjahteraan). 
Di mana-mana kami lewat ada ladang-ladang padi yang subur. 
atau pun kehun-kcbun kelapa , pinang, durian. cempeda k , 
nangka , jam bu. la ngsat. rusip dan scbagainya.·· 



s~wakttt And~rson datang kr Deli , dia mcnjumpai Sultan 
Dt:li (Tengku Amalucldin gelar Sultan Mengedar Alam) yang 
sed a ng bcrsengketa senjata soal <.:ttkai dengan Rad in lnu (Tuanku 
Arilin) . Raja Pulau Berayan / Mectan yang juga bergelar Kejeruan 
Santun. Kedudukan (:ete/} Sultan eli masa itu adalah di Labuhan 
Deli. Sultan Amaluddin dan Radin lnu adalah <.:ici t dari Tuan
ku Panglima Paderap . Menurut Amkrson . Sultan adalah orang 
yang b~rwibawa. bukan pemadat dan tidak suka pula berjud i, 

hanya bawahan beliau yang kadang-kadang suka membuat ulah. 
Anderson menge tahui adanya kesatuan daerah kerajaan Deli : 
Wilayah Sunggai, Hamparan Pcrak , Per<.:ut iS ungai Tuan dan Se
nembah dan d ia bertemu dengan beb~rapa kepala wilayah ter
sebut. Pacta waktu itu kedudukan Kejeruan Me tar Mabar tak ada 
lagL 

Daerah kedatukan Sukapiring pacta waktu itu tictak ada dise
but-sebut dan " Lembaga Datuk Berempat" (Datuk Empat Suku) 
untuk kesultanan Del i tidak ada dinyatakan o leh Anderson , 
mungkin seka li belum terb~ntuk sebagai sua tu unit kec;atuan. 
Keclatukan-kl.·datukan untuk Kesultanan Dl.'! i ha nyalah : 

I. Datuk Hamparan Perak (XII Kota) 
2. Datuk Sunggal 
3. Datuk S~o.·ncmbah 

Menu rut Prof. Mahadi SH I) Datuk Sukapi rin g yang pe"tama 
adalah Datuk Tayib bin Syahnabab yang berkecludukan di kam
pung Kesawan. cliangkat o le h Sultan Deli . 

Jika dibandingkan dengan teromba Sukapiring sencliri dan 
te romba Sultan Deli Jan dihubungkan pula dengan apa yang 
ditulis o leh Anderson , maka Kedatukan Sukapiring ditimbulkan 
setelah John Ande rson datang ke Deli . Hal ini didasarkan pula 
ke pada Sultan Osman I (bukan ayahandanya Amaluddin I) yang 
pernah berperang dengan Datuk Malat bin Datuk Tay ib da ri 
Kampung Kesawan. Sultan Osman lahir tahun 1804 d a n baru jadi 

1) Hari Jadi d:m goris besar Pcrkembongan Sosiologis Kota :'.1cdan halaman 15 . Pener
bitan Fakultos Hukum USU No. 7 oleh Prof. 1\;ahadi SH. 

103 



SARAKATA SULTAN DELI WAZIR SULTAN ACEH 

SURA SARAKATA SULTAN ALAIDDIN 113RAIIIM MA NSUR SJAH 
MENGANGKAT SULTAN OSMAN PERKASA ALAi\'! DAR! NEGE RI DELl 

104 



Sultan sc tc l<! h ayahandanya Sultan Amalt:dd in mangka t di tahun 
1850 . Pada tahu n 1852 Tuanku Osman jadi Sultan dan cl ibawa 
tm·nghad:1p Sultan Aceh Mansy ur Syah di Ko ta Da russalam olch 
d ua o rang panglima Acch. yaitu Tengku Hasy im (Pangeran Anum) 
dan Tengku Muda l\'luhammad Said (Maharaja Tcluk Semawai). 
Sult:m Osman d iakui dan disyahkan pada tahun 1953 o leh Sultan 
Acch dcnga n pembcrian ''Cap Sembilan". ln i bcrarti bahwa Datuk 
Malar dari Sukapiring berperang dengan Sultan Osman antara 
18:;0 clengan 185::!. seclangkan Kampung Kesawan klah pcrnah di
reb u t olch Tuank u "Panglima Pe runggi t" di pertengahan a bad ke-1 7 
dahulu (lcbih kurang 1641 ). ltu makanya di tahun 1823 oleh 
Anck rso n didapa tin ya di Kampung Kesawa n/ Medan "Suku 
Santun" (Orang Kaya Kesawan), zuriat dari Tuanku Kcjuruan 
Sanrun pada masa itu . Turunan Datuk Malat /Tay ib tid ak ada me
makai nama Sl;J ntun. 

Joh n Anderson telah bcrhasil melaksa nakan tugas khusus
nya di clat·rah Sumatcra T imur yaitu raja-raja yang ditcm uinya 
semua sctuju akan mckpaskan pcngaruh-pengaruh pihak Bclanda 
maupun pihak Aceh. Raja-raja tcrsebut akan mcngika t hubungan 
de ngan lnggris. yaitu raja-raja di daera h Langkat. Deli . Se rdang, 
Bat uba ra. As<~han dan Sultan Khalilucldin ali as Sultan Ibrahim dari 
Si uk . Beroba hnya keadaan situusi politik di Eropah dcngan timbul
nya 1824 Tractaa t London. yaitu pc rjanjian anta ra ln ggris dan 
Bclancla, maka rt•ncana Anderson gag<~ !, Gubcrnur lnggris di Pe
nan g tidak dibenarkan oleh Pemerintahnya eli London untuk 
mcncruska n hubunga n terse but. Pasal 6 da ri Pc rjanjian London 
(Tracraa r London) ada mencntukan . bahwa masing-masing pihak 
h:.tnts m.:mbcritahukan kq Jad<t pihak lain , apabila pihak tcrsebut 
mclaksanakan pcl uasan dacrah di Sum<1tc ra . Di antara pasal
pasa l dalam pe rjanjian ini yang penting untuk Nusantara ini ialah : 

a. Pc rtukaran jajahan antara mercka, yaitu Bengkulu dikem
hali kan pada Bt:landa dan Melaka dise rahkan Belanda pada 
ln ggris. 

b. lnggris tidak akan membuat utah di Sumatcra dan Belanda 
tidak aka n mengacau d i Semenanjung Tanah Melayu. 
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c. Inggris dan Belanda tid a k akan n: elanggar kedaul a ta n 
ke rajaan A.:d1. 

Tapi wa lau pu n ada Tractaat London 1824 . secant d iam-d ia m 
masi ng-masing p ih ak ka rena pcrt imbangan-perti mbangan ekonomi. 
berbuat secara tid a k resm i hal-h a l ya ng bertc ntangan dcn gan pe r
janjian di atas. Karc n a e kspo r kc Pe nang se lalu eli tengah lauta n 
d i halang-hal angi Bcianda. maka di tahun 184 1 Sultan De li dL'nga n 
suratnya ta nggal 26 3 1841 m c m inta bantuan kcpad a G ubc rnur 
lnggris di Penang: ma1a han pacla bulan Nopcmbcr 184 I Su ltan 
sencliri pergi ke sana. lnggris secara resmi t ak dapat bcrbuat apa
apa. 

Dal am pada itu Su ltan Aceh Ibrah im Mansyursyah dan pihak 
Belanda diwakili o lch Gubernur J an va n Swie ten pacta tahun 185 7 
tel ah mengikat perjanj ia n perda maian . persahabatan clan pe rniaga
an . Ked u a bclah pihak t id a k me ncari pe rse lis ih an lagi. Pasal 5 
dari Perja njian ini be rbuny i: " Sete rusn ya Gubernur Hindia 
Belanda dan Sri Sultan telah semufakat untuk menccgah sekeras
kerasnya d engan jalan apapun yang ada padanya supaya tidak 
ada lagi kese mpatan mela k ub n p embaja kan dan pcmbunuhan 
manusia di claerah m asing-masi ng yang d ikuasai." 

Dalam prak te knya pihak Belanda me nga ngga p sura t perjan
jian in i ha nya satu tipuan belaka t erhadap Aceh, untuk menge
labui perha ti annya tentang ren can a Belanda send iri y ang tclah 
mata ng untuk mengkonsolidasi dan me rcbut daerah Deli / Sumatera 
Timur. Persiapan-persiapan ke arah ini te lah lama clipers iapkaq 
Belanda dan apabila Sumatera Timur te lah clapat dikuasai oleh 
Belanda d a n "diasingkan" dari pengaruh-pengaruh Aceh , maka 
kekuatan Aceh sendiri pacta masa-masa berikutnya clapat pula 
dipatahka n . 

Pada tah un 1858 Sultan Siak m end apat tekanan dari Be la n
da, seh ingga dipaksa m enandatanga ni Surat Perjanjian 36 Pasal 
(politik Kontrak Panjang), yan g semata-mata mengun tungkan 
pihak Belanda. Dalam p o litik Ko ntrak itu d in yatakan antara lain : 

a . Kesultanan Siak dan dae rah takluknya mengakui ke-
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daulatan Ke rajaan Bclanda dan bcrada di bawah pe rlin
dunga n Be lancla . 

b . Selu ruh Wil ayah Kesultanan Siak , termasuk di da lamn ya 
claerah Ocli / Sumatera Timur, yaitu ke rajaan-ke rajaan : 
I . T anah Pu ti h , 2. Bangko, 3. Kubu . 4 . Pa nai. 5. Bilah. 
6. Kualuh. 7. Asahan. 8. Batubara , 9 . Bcdagai. I 0 . Paclang, 
II. Scrdang. 12 . Percut. 13. Pe rbau ngan , 14. Deli, 15 . 
Langka t. 16. T amiang. 

Daera h ini dan lain-lain menjadi wi layah ''Hindia Belanda '' 
dan dengan dcmikian llll' njadi claerah pc rlinclungH n Belanda. Pada
hal pada tahun 183 7 atas pcrta nyaan Belanda Ocnderal Michie ls) 
Sulta n Siak pcrnah mcnyatakan bahwa rantau-rantau takluk 
Kesultanan Siak di duc rah Sumatera Timur hanyalah Tanah 
Putih. Bangko. Kubu , Bilah , Panai dan Ko ta Pinang. ltu saja. 

Jika diperhatikan ayat b di atas, n ya ta pulalah. bahwa keraja
an Bo horok clan kerajaan-kerajaan di daerah Simelungun (Raya, 
T anah Jawa , clan lain-lain), bukan dacrah takluk Siak dan bukan 
pula claerah takluk duri kerajaan-kerajaan lain. sepe rti Asahan. 
Serdang, ;)eli cl an Langkat . Mengenai Sunggal , Senembah, Ham
paran Perak adal ah pada waktu itu tela h merupakan wi layah 
k~sa tuan Kesultan a n Ddi . 

Untuk me ngetahui kcadaan Sumatera Timur yang sebcnar
nya. Beland a mengirim seorang petugas rahasia. yaitu Raja Bur
hanuddin. keturunan dari Pagarruyung Sungai T ara p 1 ). Beliau ber
pangkat Mayo r ln fanteri pada pasukan tentera Be landa di Jakarta , 
dan da tang ke Sumatl' ra Timur m enyamar scbaga i seorang anak 
bangsawan pedagang besar. Dari Jakarta , Raja Burhanuddin 
pergi lebih dahulu ke Pulau Pinang untuk " me ncium" politik 
·l nggris. kemudian baru ke Serdang dan bagian-bagian lainnya 
untuk menemui raja-raja di Sumatera T imur. Kadang-kadang 
dia bcrpakaian sebaga i pedagang besar. kada ng-kadang sebaga i 
seorang Haji . Di Scrdang beliau mendapat sambutan yang baik 
sekali . dcmikian juga d i daerah-daerah lain , terkecuali eli Asahan , 

1) Lihat Buku W.:'>t.H. Schadcc : De l!Cschicdcnis v;~n Sumatcra's Oostkust. 
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yang t~gas m~n ya ta kan t idak mau tall u denga n ' 'perl ind ung.an 
Belanda' '. Raja Burhanuddin ddalah pt'tugas yang cakap. bija ksana 
clan pandai m~·mikat hari raj a-raja dalam berkata-kata. sl?hi ngga 
bukan saja dia sukses dalam m isinya lll l' llgumpulkan ket erangan
keterangan yang dipt·rlukan Bt:landa. tapi j uga dapat kawin 
dengan seorang. putri Pl?rbaungan ' Serdang. Demikian juga bt:be
rap.; ta hun kl'mudian raja Bmhanudd in kawin dcnga n scorang 
Putri Dl'li . Seorang putrinya bnnama T~ngku Darwisyah menjadi 
permaisuri ( 189 1) elari Sulta n Sulaiman Sy a ri ful Alamsyah. 
Sultan Scrdang Ill ( 1862 1946). Raja Burhan ucldin clikenal 
juga di Scrdang dengan nama Tcngku Komandan. mcncruskan 
tugas rahasianya ke Tanah Bat:1k. B~1rus . Sinf!k~l. Tapak Tuan. 
Aceh Besa r dan kcmbali ke Be t awi via Tapak Tuan. 

Sultan Act:h ( Ibrah im Ma nsy ursyah gemas melihat tingkah 
la ku Bdanda yang dengan 111l.'lllperala t surat Perjanjian Siak ' 
Beland a 1858 hendak m e nguasai De li Sumatera Timur. seda ngkan 
baru saja eli tahun 1857 Aceh dan Bl'landa meng.ikat perjanjian 
perelamaian dan persahabatan. perniagaan serta ikrar mt:nghor
mati kedaulatan clanah masiqg-masing. Alih-alihnya Belanda 
hl'ndak menggunting Sumatera Timur dari Acc h. Maka tatkala 
Komandan Be landa Brut~! de Ia Riviere dengan dua kapal perang
nya berkunjung kc Acch 1862 <lalam ra ngka pcnyelesaian-penye
lesaian kapal dagang Belanda ya ng ditallan Acch karena mdanggar 
peraturan-peraturan. pada waktu itulah Aceh menyatakan sebagai 
jawaban atas pcrtanyaan Brutd. bahwa tapa] batas Aceh dibagian 
Sdatan adalah sa mpai eli Tanah Putih. Ayam De nak (batas Negeri 
Siak) dan Acch tidak membiarkan bcgitu saja pdanggaran-pelang
garan di wilayahnya. Sultan Ibrahim juga menyatakan bahwa soal 
tapal batas ini agar Iekas cliselesaikan. Gcrakan Brute! ke Aceh ini 
pun hanya sa tu tipu muslih at untuk m engalihkan perhatian 
Sultan Mansyursyah da ri maksud yang scben a rnya dalam waktu 
dekat di Sumatcra Timur. Geraka n t ipu Belanda yang lain ialah 
m enjadi " Bajak !aut" di Selat Malaka , yang mengacaukan per
elagangan antara Sumatera Timur/ Aceh dengan Se menanjung 
Melaya (lnggris). 

Belanela melarang pe rbuclakan pada raja-raja eli Nusantara. 
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tapi B~landa s~:nd iri m~..·lakukan hal itu di !1..'ngah lautan sep~r ti 

lanun. dengan m~rampas scm ua barang-harang dagangan dan 
man usia untuk dijual di \\'ilayah lain. J umlah pl'I1jU:!Ian b1tdak 
yang dilakukan l:klanda lebih 2000 orang setahun dan diantarkan 
ke Lumbung Timah di Malaya. Paundaannya di Selat Melaka 
sangat intensir bukan untuk menjaga keamanan. telapi untuk 
mencari hana rampasan. l\1alahan dengan bl'rbagai-bagai macam 
dalih untuk l1ll' nutupi p~..· rbuatannya ini Be lantla llll'nonjo lkan 
bahwa ~egala h·jadian-h·jadian itu tlilakukan okh p~..·rompak 

lanun bangsa bumi pul ra. ln ggris memahami perbuatan-perbuatan 
li r.: ik Bclanda ini dan m~..·rasa tida k scnang sebab lnggris ikut 
dirugikan dalam dunia dag.angnya. Untuk mt•ngatasi ha l tersehut 
Jnggris m~..·mp~..-rsiapbn sesuatu untuk kesl'lam ct lan p~rdaganga n

nyct . Berdasa rka n laporan positif dari Raja Burhanudtlin. Peme
rintah Bl·landa tli U~.· taw i menug.askan kl'pada Rl·sitkn Belanda 
Elisa N~..·t-;chl' r untuk lw rangkal d~..·ngan kapal Pl'rang RC'inier 

Claa.W'/1 ke Sumatcra Timur aga r d iusahaka n dengan segala macam 
cara mengikal pl'rjanjian tkngan raja-raja di sa na. Berhagai kmbar 
konsep pulitik kontrak tclah di -;ediakan untuk tlisod o rkan pada 
llh ' r .. ·ka. 

5 . Belanda mencekam Deli Sumatera Timur 

Tanggal 2 Agus tus 1862 Netsc ll er s inggah di Bengka lis 
un tuk m~njl·mput Assisten Resid t'n Riau Jan Konrclir Siak disertai 
5 orang utusa n Sultan Siak. yaitu Mangkubumi. Laksamana dan 
figa Datuk Orang Besar Siak. un tuk berangkal k~ Sumatcra 
Timur. Tanggal 5 Agustus 1862 sampai mneka tli Panai . Nyata
nya masih memakan wak tu I 0 hari lamanya. untuk m~..·ncntukan 
baras-batas dal'rah yang bersangkutan tkngan Padang Lawas dan 
kota Pinang. barulah pengukuan perjanjian tlitantlatangani okh: 

I . Sultan Panai , Tengku Abdullah gdur Sutan Mengcclar 
Alamsyah. 

2. Sutan Bilah. T~..·ngku Abbas Gelar Sutan l3idar Alamsy<Jh. 

Karena laporan tlari Raja Burhanuddin mengatakan. bahwa 
Sultan Asahan dan Datuk-tlatuk di Batuhara mcn cn tang datangnya 
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Belanda dan mereka telah mengadakan ranJall sungai serta kubu 
pertahanan sepanjang tepi su ngai. maka Netscher tidak berani 
singga h di Asahan dan Batubara, tapi te:us ke Kuala Serdang dan 
sampai di sana tanggal I 2 Agustus I 862. Besoknya Asisten Re
siden diutus ke clarat menjemput Sultan Serdang. Den ga n kapal 
Lancang memakai bendera Aceh dan diiringkan oleh beberapa 
Orang B~:sarnya, Sulta n Scrdang datang be run d ing menemui 
Netschcr di kapal perang Rc:ini<!r Claas<!n . Naskah pl'ngakuan 
ditandatangani okh Sultan Serdang tanggal 16-8-1 862 berisi 
7 pasal. setelah menclapat ancaman-ancaman dari Belanda. dan 
bagi Sultan tidak ada pilihan lain di atas kapal perang Belan da 
tersebut. Tapi eli samping itu Belancla meluluskan pennint<~an

permintaan Sultan . sebagai imbalannya untuk Sultan yang 
pertama yang menanclatangani naskah pengakuan itu . Maka 
dimasukkanlah ke dalam daerah Serclang wil ayah-wilayah Percut , 
Denai . Perbaungan , Bedagai dan Padang, walaupun raja-raja 
yang bersangkutan ticlak ikut menyatakannya ataupun menge
tahui perobahan itu. Hal ini membawa akiba t yang menimbulkan 
beberapa perobahan wilayah-wilayah dise babkan tantangan Sultan 
Deli dan Raja-raja lainnya, dan juga karena tind akan-tindakan 
Serdang yai1g1melanggar naskah pernyataannya , sehingga eli clalam 
politik kontrak yang dip~.:rbaha rui antara kerajaan Serdang/ 
Beland a pad a 6-10-1865 , wilayah-wilayah Pen.:ut, Denai , Bedagai 
dan Padang kembali pada Deli . Daerah Serbajadi . Denai dan Sc
nembah pada waktu itu masih bcrdiri o tonom sendiri, lidak ter
masuk ke mana pun. Serentak dengan surat pe rnyataan itu Sultan 
Serdang diakui dan clisyahkan oleh pihak Belancla mcnjadi Raja 
di daerah Scrclang dengan memakai gelar Sultan. Adapun bunyi 
surat pengl'sahan dan pernyataan p ertama pacla tanggal I 6 Agustus 
1862 mengcnai hal di atas terjemahannya berbunyi sebagai be ri
kut: 
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N<!geri Serdang 

Nas kah P<!ngesahan 

Oleh karena telah tern yata bagi Tuan Resi den Riau 
dengan daerah takluknya, bahwa n egeri Serdang bese rta wila-



yah r<Jntau takluknya Pen.: ut. Dcn<Ji , Perbaunga n, Bedagai 
dan P<Jdang, adalah st>bagian dari kerajaan Siak Sri lndrapura 
beserta daerah takluknya, diperi ntah oleh seorang raja yang 
dibenarkan hukum dengan gelar Sultan Basyaruddi n dan 
k~adaan ini seharusnya disy~hkan: dan karena pada hari 
ini Sultan telah membuat pernyataan dan telah diambil 
sumpahnya sesuai dengan naskah yang diberikannya SL' tangan 
pada Tuan Residen tc rscbut di atas. yang dijad ika n lampiran 
dari naskah ini. maka okh sebab itu Tuan Residen yang 
tersd)Ut di atas, sebagai wakil mutlak dari Gubernemen 
Hindia Belanda. pemerintah Agung atas Kerajaan Siak Sri 
InJrapura telah berkl:'nan mengesah kan h·dudukan Sultan 
Basyaruddi n. sebagai raja negeri s~.·rdang bese rta wilayah 
ran tau taklukn ya sebagaimana dengan ini dilaksanakan. 
Sebagai pt'mbuktian maka naskah pcngcsahan ini diper
buat dan clitandatangani oleh Tuan Rcsiden Riau dcngan 
daerah takluknya pada hari ini tanggal 16 Augustus 1862. 

E. ' etscher 

Pernyataan 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Sultan Basya
ruddin berikrar dengan sesungguhnya: 

Pas<tl I . M~.·ngakui Sultan Siak Sri lndrapura sebaga i Raja 
saya, el i bawah kekuasaan Penguasa Agung atas 
kcrajaa n Siak Sri Jndrapura . 

Pasa l .., Mcnjaga ketentt'raman dan penlamaian dalam 
negeri saya dan clengan negeri-negeri ya ng ber
hampiran . 

Pasul 3. Melinclungi dan memajukan perdagangan dan per
tanian. 

Pasal 4 . Dt!nga n segala kuasa mencega h pe rdagangan budak
buduk . 

Pasal 5. T idak akan memberikan tempat persem bunyian 
kl!pada rakyat Gubernemen yang telah melakukan 
kejahatan . 
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Pasul 6. Tidak akun m.:naima surat-surat hacliuh-hadiah 
atau p.:n yiar-pen yia r agam a dari negara-nc.>gara 
asing ataupun dari raja-rajanya ataupun dari per
wakilannya ataupun dari utusannya. tanpa St'pe
ngetahuan atau izin dari Tuan Residen Riau cle
ngan daerah taklu knya. 

Pasal 7. Tidak m.:mbenarkan orang Eropah. tanpa sepe
nge tahuan dan izin itu tinggal bcrdiam dalam ne· 
geri kerajaan say a. 

Demikianlah pernyataan ini saya perbuut atas sumpah . 
dan sebaga i pcmbuktiannya naskah ini saya tandatanga ni 
hari ini tanggal 16 Agusrus 186 .2. 

Diperbuat di hadapan kami 

E. 1\cts~her 
Residen Riau dengan daerah takluknya 

H.A. 1\edderman 
Lt:tnan-Kapten Laut. Ko manda n Stasion 

Perairan Riau dan Lingga 

M.J.A. Arnold 
Asistc.>n Residen Siak Sri lndrapura 

Dalam pasal 2 naskah pt>rnyataan di atas pada diikrarkan. 
bahwa Sultan Basyarudclin menjaga ketentraman dan pe rdam aian 
dalam ncgl' rinya se rt a ckngan neg.eri-nege ri yang berhampi ran. tapi 
nya tanya Sultan Basyarudd in secara de! j (tc tu ingin mend uduk i 
Dena i dan Pen: ut dengan kekerasan se njata . Walaupun se~ara de 
Jure telah clipe rolehnya pengakuan clari pihak Belancla untuk 
daerah-daerah itu , dalam kenyataannya dae rah-daerah terseb ut 
masih berdiri o to no mi. 

Bagi pihak Belancla sewaktu perjanjian tanggal 16-8- 186.2 
dengan Serdang dibuat yang penting adalah Su ltan Senlang me
ngak ui kedau1atan Bdanda : apakah wi layah-wilayah yang disebu t 
dalam kontrak bcnar-benar sebagai rantau-rantau taklu k Serclang.. 
tiada menjadi soal besar bagi Belanda. Suatu masa pasti dacrah-
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tlae rah llll. siapa pun punya nya akan be ratla di bawah kekuasaan 
Bclanda. yatanya Denai clan Pe rcut tak pernah merasa jadi rantau 
jajahan s~·rdang. De mik ian juga hal n ya dcngan Padang dan Beda
ga i. Ha l-ha l inilah ya ng mcn im bulkan kl'goncanga n-kegoncangan 
dan pe rt L' nt angan-pe rtcn tangan yang kadang-kadang m enjad i 
s~· ngketa SL'njata antara Serdang dengan Deli: antara Serdang 
tkngan Padang Bedaga i : Denai , Serbajadi , Sencmbah dan la in
lain . 

p,, ,t:; tahun 1862 Kejc ruan Serbajadi yang berdiri sendiri 
titlak ik ut menandatangani Surat Perjanjian yang diperbuat Sultan 
Scrdang. lkngan Bl'landa itu . Ka rcna Denai d emikian saja climasuk
k:t n Sul ta n Scrd~1 ng menjadi d aerah rantaunya discbabkan karena 
ada kcse mpatan ba ik bagi Sultan untuk itu . maka T engku Abdur
rahman Kejcruun Santun Serbajadi m cmpro tes hal te rsebut, 
karena daerah s~·rbajacli /Denai itu adalah dianggap satu . Yaitu 
di Se rbajadi mcmcrintuh ke luarga yang te rtua dengan gelar 
turunan yang d ipcro lch dari Aceh. Kej eru an Santun. dan di bagian 
hilir mul ai panrai !aut. memerintah saud aranya st::wali bernama 
T an J audin Raja Denai dan Tengku Tan Megah sebagai Raja 
Sungai Nibung Dt:: nai. Jika diambil pada asal-usul dan sejarah 
pemerint ahan sejak Gojah Pahlawan , maka sewaja rnya raja Deli
lah yang menjadi pucuk pimpinan Pemerintahan (wakil Sultan 
Aceh). Walaupun telah ditentukan dalam akte perjanjian tahun 
1865 antara Se rdang-Belanda bahwa dae rah kekuasaan Serdang 
hanyalah Negeri Serda ng send iri dan daerah Pe rbaungan, tapi 
Sultan Serdang terus bt::rusaha agar Denai dan Se rbajadi dapat 
dikuasainya. Dengan bermacam-macam cara, terakhir setelah 
be rtahun laman ya, Sultan Serdang menyuruh ambit alih (kup) 
kekejuruan Serbajadi (yang dipegang oleh T engku Abdurrahman) 
kepada Tengku Ambang. saudara sewali dari Ten gku Abdurrah
man. Kejadian itu ialah sewaktu kejeruan Tengku Abdurrahma~ 
beserta keluarga berada di Bedagai th. 1870 dan pimpinan daerah 
diwakilkan pada kemenakannya T. Basir bin T . Timbanglawan 
yang telah lebih clahu lu meninggal dari Radin lnu . Semasa hidup 
T. Timbanglawan adalah dia m enjad i raja muda di Se rbajad i, 
sebagai wakil dari Radin Inu . 
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Kup yang direncanakan Serdang berhasil baik dan untuk per

tama kalinya di tahun 1876 Sultan Serdang menga ngka t Raja 
Ambang sebagai seorang 1\.e_kruan Santun d engan tambahan 
ge1ar Setia Diraja Serbajadi Serdang. T engku Abdurrahman be
serta ke luarga-keluarganya pindah ( 187 1) ke De li ke daerah Ge
lugur/ Pulau Berayang. eli mana Radin lnu dulu meme rintah. 
Pe rgolakan tetap tcrus berlangsung sa mpai 1886. dan akhirnya 
yang me njadi kepa1a dacrah d i Serbajadi adalah T .M. Jamil dan 
lain-1ainnya dari kcluarga Sultan . bukan d ari turunan Raja Ambang 
ataupun turunan semula garis lurus dari Radin lnu . Demikian juga 
di Denai dan di tempat-tcmpat kejeruan-kejeruan lain nya. Ber
bagai rag.am kegon cangan ini berakhir pada tahun 1886 dan 1907 
di m a na ditentukan oleh Pemerintah Beland<! yang menyatakan 
dalam politik ko ntrak yang diperbarui lagi untuk yang kesek ian 
ka1inya. bahwa wi layah ncgeri Serdang adalah : 

Serdang scndiri, Perbaungan, Senembah Serdang. Denai . 
Sena/ Serbajadi. Dusun Batak Timur. 

Dan Wi layah Negcri Deli ditentukan pu la el i tahun 1907 
terdiri da ri : 

De li se ndiri . Hamparan Perak . Sunggal. Sukapiring. Senemhah 
Deli (Petumbak). Pe rcu t, Sungai Tuan. 

Sedangkan Negeri Langka t terdiri dari claerah Langkat se n
diri beserta dengan daerah Keje ru an Stabat. Bingai. Selesai. Boho
rok . Keclatukan Lepan dan Besitang. 

T angga1 21 Agustus 1862 kapa1 perang rombongan Netscher 
sa mpai dikua1a Deli . se te1ah soal-soal lai n d ar i Scrdang dapat di
urus o 1eh p etugas-petugas khusus pad a tanggal I 6 Agustus 1862. 
Sultan Deli berkunjung ke kapal diiringkan oleh sa tu rombong
.. n besar. Dalam pe rundingan di kapal. Sultan Deli m enyata kan . 
ba hwa Siak tak pernah melindungi Deli dari serangan-se rangan 
luar. apalagi Sultan De li adalah secara nyatanya ditentukan o leh 
Sultan Aceh menjadi wakil di Sumate ra Timur. Oleh sebab itu 
Sultan tak dapat menandatangani satu pernyataan sebagaimana 
yang disodorkan Belancla, bahwa Deli be rtuan ke Siak dan masuk 
daerah C.:ati kerajaan Siak tersebut. Pe rundin gan buntu, Sultan kern-
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bali kc: darat . Tapi Sultan mt•ng~rti. bahwa Belanda telah bersiap
siap melakuka n tekanan-tekanan yang bertujuan untuk mendapat
kan st::s lwtu pern yataan cla ri Sultan . 

Pada p~rundingan hari kecl ua. Ne tscher menyoclorkan usul 
yang b~·rbuny i bahwa daerah Deli bcserta rantaunya adal:th rerikar 
tkngan kc rajaan Siak dan mt::ngikut Siak bersama-sama bernaung 
pada Belanda . Su ltan Deli menafsirkan " bernaung" itu adalah 
,l:ila m arli b ra ""prot~ ktorur ·· buka n clal am arti ka ta "'di bawah" 
ked aul<tl .J :t Bd ;t nda st::bagai jajahan. Walaupun dalam pengertian 
juri di. Dl' li adalah cberah protektorat tapi dalam prakteknya 
Sultan krpaksa da lam banyak hal melulusk:Jn kehenclak-kehendak 
BL'Ianda . Dan akhirn ya barulah dalam politik kontrak 1907, 
Sultan Deli m~·nga kui kedaulatan Belancla atas negeri LJeli beserta 
rantau-rantaun ya. dan barulah pada tahun itu Sultan Deli menga
kui Gubcrnur .J enderal Hin cl ia Belanda sebagai Penguasa Pemerin
tah Agun g yang sa h dan Sultan sencliri hanya adalah seorc:ng 
I'Gssa! 1 pemega ng amanah ). Naskah penyerahan dan pernyataan 
yang pe rtama yang dilakukan di atas kapal perang Belanda Reinier 
Ctaasen ditandatangani pada tanggal 22 Agustus 186 2 berbunyi 
sebagai bcrikut : 

Negeri Deli 
.'\·ask(r/1 Pcnyerahan 

Oleh karena telah ternyata bagi Residen Riau dengan 
dae rah takluknya bahwa negeri Deli beserta wilayah Rantau 
takl uknya berikat den gan Kerajaan Siak Sri lndrapura dengan 
daerah takluknya . diperintah oleh seorang raja yang dibenar
kan oleh hukum dengan gelar Sultan Mahmud lbnu Sultan 
Osman Perkasa Alam. dan keadaan ini harus disahkan . 
dan karena pada hari ini Sultan telah men yatakan pengakuan
nya dan telah diambil sumpahnya sesuai dengan naskah yang 
d iberikannya setangan pada Tuan Residen tersebut di atas, 
yang dijadikan lampiran dari naskah ini, maka oleh sebab itu 
Tuan Residen tersebut di atas. sebagai wakil mutlak dari 
Gubernemen Hindia Belanda, Pemerintah Agung atas Keraja
an Siak Sri lndrapura , telah berkenan mengesahkan kedu-
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dukan Sultan Mahmud lbnu Sultan o~man Perkasa Ala rn . 
sebagai Raja Nege ri Deli bese rta wilayah ran tau takluknya. 
sebagai mana dengan ini dil aksanakan. 

Sebagai pembukti an. mak<1 naskah penyerah an ini di
perbu at dan ditandatanga ni oleh Tuan Residen Riau clenga n 
daerah ta kluknya pacta hari ini tanggal 22 Agustus 186 2. 

Ca p. E. Netscher 

Naskah Peny erahan ini disetujui dan tliakui oleh Gubernur 
Jenderal Hindia Belanda pacta tanggal 20 Mei 1863. 
Naskah Pernyataan Sultan Deli berbunyi sebagai berikut : 

Pernyataan 

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan : 

Pasal I . Bahwa Negeri Deli beserta wil ayah rantau tak
luknya berikat dengan Kerajaan Siak Sri Indra
pura dan dengan demikian berada di bawah lin
dungan dari Pemerintah Hindia Belanda yang me
laksanakan kedaulatan atas Kerajaan Siak Sri Indra
pura. 

Pasal 2. Bahwa saya akan menjaga ketentraman dan per
damaian dalam negeri say a dan dengan negeri
negeri yang berhampiran . 

Pasal 3. Bahwa saya melindungi dan mem ajukan perda
gangan dan pertanian . 

Pasal 4 . Bahwa saya dengan segala kuasa akan mencegah 
perdagangan budak-budak. 

Pasal 5. Bahwa saya tidak akan m emberikan tempat per
sembunyian kepada rakyat-rakyat Gubernemen 
yang telah melakukan kejahatan. 

Pasal 6 . Bahwa saya tidak akan menerima surat-surat , ha
diah-hadiah ataupun penyiar agama dari negara
negara asing, ataupun dari raja-rajanya, ataupun 
dari perwakilan-perwakilannya, ataupun dari utus-



annya tanpa st· pengetahuan atau izin dari Tuan 
Reside n Riau dengan d aerah ta kluknya. 

Pasa l 7. Bahwa saya tidak me mbenarkan o rang-orang 
Eropah lanpa se pengetahuan dan izin itu , tinggal 
bt• rdiam eli negeri kerajaan saya . 

Demikianlah pernyataan ini saya perbuat dengan sum
pah dan sebagai pembuktian , maka Naskah pcrnyataan ini 
d ita ndatangani di atas bpal perang zr. Ms. Reinier C/aasen 
tanggal 22 Agustus 1862. 

Cap Kerajaan. (tanda tangan dalam huruf Arab/ 
Melay u) Sultan Mahmud lbnu Sultan Osman 

Perkasa Alam 
Ditandatangani di hadapan kami : 

Cap Jabatan. E. Netsc her 
Residen Riau dengan daerah takluknya 

H.A. Modderman 
Letnan-Kapten Laut 

Komandan Stasion Perairan Riau c~.tn Lingga 

M.J.A. Arnold 
Asisten Residen Siak Sri Indrapura 

Di pasal 5 ada disebutkan " rakyat Gubernemen". Yang 
dinamakan rakyat Gubernemen (sebagaimana ditentukan terakhir 
di tahun 1927) ialah : 

I . Bangsa Eropah yang tinggal di negeri itu dan yang di-
samakan haknya dengan bangsa itu . 

2 . Semua pegawai Gubernemen. 
3 . Bangsa Timur Asing (Cina, Arab , Keling, dan lain-lain). 
4 . Orang bumiputra yang datang dari luar Keresidenan Su

matera Timur dan bukan tinggal menetap di sini. 
5. Orang bumiputra yang beragama Kristen . 
6. Buruh-buruh bumiputra dari perkebunan asing y ang meng

ikat kontrak kerja (buruh kontrak). 
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Selain m e re ka ya ng dise b utkan eli a tas. a dalah "rakyat raj u" 
dan dalam sesuatu kejahatun a tau pelangguran hukum atau ada t 
yang dilakukan mereka. diadili okh Pe ngadila n h:.crajuan (Ke ra
patan). 

Di dalam masyaraka t pada waktu itu ada dua is til a h. yaitu : 

1. Orang kcbun. art in ya mereka ti ada mempunyai kampung 
tc rscnd iri . tapi tinggal el i ponclok-po nclok yang dised iabn 
oleh Maskapai perkebunan clan be kerja tl: rikat d i sana . 
Mereka tidak m empun yai pl'ngh ulu . 

2. Orang Kampung. artin ya mc reka yang wa laupun bukan 
bumiputra asli dacrah sin i. sep~rti Min ang. ~1a ndailing . 

Jawa, telah tinggal men ctap di sesuatu kampung dan bebas 
bcrgerak k t' mana-ma na u ntuk be ru sa ha dan sebagainya. 
r:ctak se perti orang keb un yang t idak clibole h ka n kelua r 
dari lingku ngan kebun tempatn ya bckerja. 

Setelah Residen Nl'tscher bcrh asi l di De li. dia men~ruskan 

pe rja la nannya ke Langkat. tapi usahanya gaga! ka rena dihadang. 
oleh pasukan Act:h di bawah pimpina n Tengku llasyi m alias T. 
Hitam dibantu oleh Cut Latip . clan disebabkan kcdata ngan 
kapal p erang lnggris Scout kc Labuh an Del i yan g mcm bawa 
Residen lnggris be rn am a Man dari pu lau Pi na ng. yang d iperin ta h
kan o lt:h G u be rnur lnggris Cavcnagh eli Singi:l pura . un tu k me n in 
jau keadaan dan tin dak -tancluk Be lan da di Sumate ra T imur. 

Di tahun 1863 Sultan Asa han perg.i menj umpai Gubernur 
Cavenagh ( lnggris) di Singapu ra dan me ngadaka n hubunga n 
dengan Sultan Aceh sc rta m engharapkan tJan tuan ya ng aktip 
dari Aceh , de mikian juga da ri ln ggris. tapi nyatanya harapan 
itu ti dak dapat d ipenuhi . Sebelu m Sultan Asa han pergi ke Sin ga
pura , seora ng utusa n Gub~rnur Singapura bern a m a Fox. Ko m a n
dan kapal Plll/o te lah m enyingg.ahi Suma tcra Timur dan m e m
bawa sur~lt-su rat dari Datuk Pulau Kampai , Pangeran Langkat. 
Sultan Deli. Datuk-da tuk eli Ba tu bara d an Su lta n Asa han. aga r 
lnggris dapat membe ri pc rlindungan dari agresi 13eli:lnda. Hal ini 
membawa kesulitan baru pada Be landa dan me reka berusaha mcn
cari j alan kduar. 
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Pada 21 Oktober tahun 1865. Netsch~r clapat membuat 
surat perjanjian pe rtama clengan Raja Langkat. yang mengakui 
Sultan Siak sebagai rajanya dan kerajaan Lan gkat ditetapkan 
terdiri dari nege ri Langkat. Pu1 au Kampai clan Tamiang. Daerah 
Tamiang ini pada 1-1-1 878 dilepaskan pula dari Langk<tt, dan 

langsung berada di bawah perintah Gubcmcmen Hindia Belanda. 
Jal an keluar yang dicari Be!anda ialah. sekali gus dapat memukul 
Aceh dan Belanda aman bekerja di Sumatera Timur. tanpa gugatan 
lnggris. Mak:J pada tahun 187 1 Belancla dan lnggris membuat satu 
perjanjian bah\\"a lnggris mempunyai sama hak dengan Belanda 
untuk be rdagang sepenuhn ya di Indonesia. Dua negara imperialis, 
kapital is bertc mu untuk me ncari keuntungan matcri dan kekuasa
an: soa l peri kemanusiaan a tau humu11 right adalah hiasan bibir 
saja.Dalam pcrjanjian 2.-11-1871 yang terkenal d enga n Traktaat 
Sumutera antara ln ggris dan Bclantla. pihak lnggris menghianati 
sc mua janji-j;mjinya tahadap Aceh dan Raja-raja di Sumatera 
Timur. Antara lain dalam traklaal Sumate ra itu ditentukan, 
bahw:.~ : 

I . lnggris akan mt>mbiarkan. artin ya tidak menghalangi 
segala tindakan-tindakan Belanda untuk mt'mper1uas 
kekuasaannya di mana pun d i d aerah Sumatera . 

2. Warga bangsa ln ggris mendapat hak dan !<euntttngan yang 
sama seperti yang diperdapat oleh warga dan kapal-kapal 
Bda nd a di daerah kekuasaan Belanda eli Sumatera. sesuai 
m~nurut peraturan dan undang-und ang yang be rl aku. 

3. lnggris mengadakan pdanggaran penjualan' dan pengiriman 
se nja ta ke Aceh . 

Perjanjian Jnggris Be landa ini berarti bahwa Be landa dibiar
kan oleh lnggris menyerang Aceh dan menguasai Sumatera Timur. 
Dalam perjanjian Be landa lnggris tahun 1824 (Traktaat London) 
di pasa l 6 dan dalam no ta Belanda yang disertakan sebagai lamp ir
annya. ada ditentukan pelarangan bahwa bagi kedua belah pihak 
tidak boleh memperluas d <>e rah jajahan mere ka sebdum diberi
tahukan pada pucuk pemerintahan masing-masing dan Bela nd a 
tidak akan memperkosa kedaulatan Aceh . Karena B~landa telah 
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merasa a m an dcngan Trakraar Sumatc>ra itu . m aka pada 26 \1 art· r 
1873 Belanda m e nyatakan pa<:~ng ko:pada Aceh cla n mt'ngatlaka n 
tckanan besar-besa ran ya ng bcrencana sampai Ac0h dap~1t di
taklukan di tahun 1903 . Dalam scjarah In donesia. hanya kepada 
Ke rajaan Aceh-lah yang ntla pcrnyataan perang tertul is dari Be la n
da, artinya Aceh telah mcru pakan sa t u kerajaan dalam du nia 
inte rnasional. 

6. Perang gerilya di Deli dnn daerah Sumatera Timur 1862- 1894 

Kedat anga n Be landa patl a tahun 1862 clan po litiknya. nt t'
nimbulkan kebencian p(l l11<11l Sultan De li yang bernama l.a in ~t l 

Abidin. Dia me rapa ti Ace h. lalu memhuat m a rkas di bagian gu
nung dan mulai be rgcril ya. tapi dua tahun kemudia n tlia berdamai . 

Pacta tahun 1872 terjadi pemherontakan tli tlae ra h Deli 
terhadap Belanda yang d ipimpin o le h Da tuk Keci l. Datuk .I a iit 
dan Sulung Bara t. karen ;J kecura nga n Belanda tcrhadap anak 

bumiputra. Mereka dapat bantuan dari pihak Aceh. Cay au . Ala s. 
·Bohorok dan Selesai (Langkat). Banyak bangsal kmba kau yang 
dibakar dan tentc ra Bela nda yang ditewaskan. Belanda m endatang
ka n 1000 orang bantuan dengan alat perang yang mutakhi r 
pada m asa itu. di bawah pimpinan Kaptcn Koops. Pe perangan/ 
pe mbe rontakan ge rilya te rhad ap Belanda ini berlaku le bih dari 
setahun dengan kckuat an lehih dari 1.500 o rang clari be rb agai suku 
bangsa , seperti Mel ayu. Karo, Aceh . Alas clan Gayau . Dua b li 
te ntcra Belanda d ipukul mundur den gan penderitaan alat dan m a
nusia y ang ticlak sedikit. Di antara se kian banyak kontak senjata 
yang terjadi. dapnt d icatat hal-ha l se perti berikut : 

Pada Mei 1872 Be landa mengalami kerugia n :2 ora ng me
ninggal. 5 orang luka rin gan dan opsi rn ya Le tnan Laut La nge luk:t 
ringan . Mereka digempur o le h gerilyawan-ge ril yawan, sewaktu 
menyebe rangi sunga i Bingai . Belanda mc m bakar kampung-ka m
pung Timbang Langkat , Ran tau Betul dan lain-l ain . 

Pada bulan Juni pasukan Be landa di baw;J h pimpinan Kaptt'n 
Koops yang dil engkap! ckngan pasukan arti le ri. anta r;J Kp. Tan
dukan Benua dan Sepuruk d iserang geri lya Sunggal , yang nwng
akibatkan I orang mati dan 9 lu ka beral pada pihak Belanda . 

120 



Mcn urut ca tatan pihak Bela nda sendiri selama bulan Mei dengan 
Nopember 1872, pihak Belanda menderita kerugian: 

Mari : 3 oran g o psir dan 74 orang serdadu. 
Luka : 2 Ol<t ng opsi r dan 22 orang serd ad u . 

Menurut buku kenangan Tabak Maatschappij Arendsburg 
] ,'77- 19:! 7. d in yatakan. bahwa di tahun 1872 timbul pemberon
taka n di bawa h p impinan Datuk Sunggal. Belanda meminta ban
tuan ke incluk pasukannya el i Riau. Pe rtempuran t erjadi di sepan
jung Sungai Deli dan di pedalaman . Tentera Belanda sejumla h 
300 o ra ng dipukul mundur oleh pasu kan geri lya rakyat , sehingga 
mt:n:ka m t:ngungsi ke kapalnya di Labuhan Deli . Piha k Belanda 
ml'ndatangkan bala ba ntuan da ri Jawa. sehin gga p asuka nnya d i 
D.:l i berj uml ah I 000 orang lengkap dengan persenja taan ringan 
dan be rat. Burulah pada ta nggal 24 Oktober 1872 ketiga pahlawa n 
pera ng gcri lya te rst·b ut di atas dapat tertangkap dan d ibuang. 
Belanda mt: mbuang ketiga pahlawan ini ke Cilacap p ada awal 
1873 untu k seumur h id up . Mereka berkubur d i sa na. Perang ge
ril ya yan g d ilanca rka n di bawah pimpinan ke tiga pahlawan ini 
bcgitu be rkesan dan pen ting pada Belanda , sehingga Belanda 
me mberikan pada tentaranya yang turut berperang di Deli/ Sunggal 
pada waktu itu se b uah Jambang keh o rma ta n be riku t p endin g 
(geSfJ) ya ng isti lahn ya adalah : (BK2) Deli 1872. ( l:.."ereteeken 
roor hijgemJo nde belangrijke krijgsbedrijren, met de gesp, nader 
te onderscheiden in ( BK 2 ) Deli 1872). T e n tang eereteeken 
ini d apa t ditt'liti dalam Regeerings allllanak N. l. 1926 halaman 
XXX I. 

Untuk peperanga n/ pertempuran d i Aceh Belanda m en geluar
kun : 

( BK 3) 
( BK 6 ) 

(BK I 0) 
(BK 15) 
(BK 5) 

Ace h 1873 - · 1896 
Aceh I 896 · 1900 
Aceh 190 I 1905 
Aceh 1906 19 10 
Tamiang 1893 . 

Untuk pertempuran eli Borneo (Kalimantan), diperin gati 
Bt:' landa dengan (B K I) Bornt:'o 1859- 1863 dan sebagainya. 
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Sl..'bdum pembaontaka n 187 2 di dat' rJh Sung.gal i(ll. tdah 

lebih dahulu ditangkap. dibuang Beland:! dan Deli seorang kema
nakan Sultan D~li. yang bl..' rnam a Raja Aman selama 20 tahu n 
keluar dacrah . Pt•m buangan pe rtamJ in i dari Deli terjad i di -;ck itar 
1866 karena menc ntang polit ik BL'la nda sccara pasiL ta pi Belanda 
menuduh Raja Aman mc nimbulkan kerusuhan-kerusuhan . 

Pad a tahun 1886 1894 timbul lagi kerusuhan-ke rusuha n 
da n pembakaran bangsa l te mbakau eli d acra h Sung:gal. disebabkan 
rasa tidak senang pada Belanda. Bl:' landa nH:nuduh Datuk Sungga l. 
Badiuzzaman gl:'la r S ri Diraja. besert a adikn ya bcrn ama Daruk 
Alang mengepalai hal-ha l terschut secara gelap . beke1ja sama 
dengan pihak Acch , eli bawah pimpinan Nyak Makam . Di tahun 
1895 hd ua patriot ini ditangkap Bc'l anda dan dibuang h Banyu
mas unt u k sc umm hidup . Patrio t in i bcrkubur di t anah bua ngan . 

Sejak 1886 1895 di daerah T amia ng, Langkat/ Te luk Haru 
dan bagian Bohorok/ Selesai rakyat te lah pula bergolak mclawan 
agresi Bdanda di ba\\·ah pimpinan Nyak Makam. Panglima Aceh 
yang lllL' nggantikan T uanku Hasy im alias T. Ra ya . Nyak Maka m 
dibantu oleh Nyak Muhammad . Pe rang Tamiang ini mcrupakan 

yang terlama di Sumatcra Timur. okh karena Acl'l1 me mbantu 
d engan sekuat tcnaga. 

Sebdum 1878 daerah Tamiang masuk wila yah kesu lta nan 
Langka t . tapi sctelah tahun itu Bela ncla mengambil alih dae rah 
tersebut dan menjaclikannya empat d aerah berpe merinta han 
sendiri . Alasan Bclanda, karena Sultan Langka t tak dapat m e ngua
sai kaum gerilya . Ta pi nyatanya walaupun Be landa la ngsu ng me
nguasJ i daerah itu . gerakan-gerakan kaum ge rilya m akin 
bertam bah h e bat. Pada Novembe r 1880. kampung Seruai digem
pur dan pada bulan Desember tangsi Belanda eli Bukit Keram at 
dise rang geri ly awan . Di tahun 1885 kampung Tungkam dircbut 
Nyak Makam, dan kebun-kebun Tanjung Ru biah . T am a ra n dan 
Kali Anam dibakar serta adminis traturn ya dibunuh . Raja Sungai 
lyu dan Keje ruan Karang pada ta hun 1892 bescrta Nyak Makam 
merencanakan serangan besar-besaran pacla Be la nda. Belanda 
men getahui ren cana ini dan Iekas-lekas m inta bantuan ke Be tawi 
(Jakart a). Pe me rintah Belanda mengirimkan kapal-kapal perang-
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nya yang m.:ngangkat serdadu infant~ri dan marinir dalam jumlah 
besar, di bawah pimpinan Kolonel Van de Poll. Karena kurang 
kemampuannya diali hkan pimpinan kepada Mayor Meuleman. 
Di lnl\vah Ko mando Van de Poll. Belanda banyak mengalami 
kerugian jiwa dan benda. Umpamanya pada tanggal 30 Maret 1893 
kapal pe rang Koerier kandas dihantam gerilyawan dekat Pasir 
Putih . Korban di pihak Belanda I I orang. termasuk nakodan ya. 

Pada 2 April 1893 terjadi pcrtcmpuran sengit di bent~ng geril
ya Tumpu Tengah . Belanda mempergunakan meriam-meriam 
7'1: L·m. tapi ko rban di pihak Belanda hari itu 40 ora ng. Pada 
sa lah satu pcrtarungan yang tl'fjadi. gugur Datuk lnclra Pahlawan 
clari Damar Condong. dan 3 ora ng p im pinan ge ri lyawan tertang
kap dan dibuang Belanda ke Bengkalis. yaitu : I . Tengku Ben 
Raja. 2. Raja Umar. 3. Raja Si lang. 

Di claerah Serdang antara 1887- 1895 timbul gerakan-gcrakan 
pencntang B~ landa. lebih dikenal dengan istilah "Perang Liang''. 
Dalam hal ini pihak Belanda mcmaksakan pasukan Sultan ikut 
beroperasi dcnga n st:rdadu ml'feka. Pada tahun 1895 Kepala Pa
sukan Gerilya Serdang. Datuk Setia Maharaja . dapat ditangkap 
Bdanda dibuang ke Bengkalis. dan berkubur di sana. Demikian 
juga Pang Mbulgah . yang beroperasi di daerah Senembah/Tanjung 
Muliu tertangkap dan akhirnya dihukum . Kejeruan Bohorok 
T.A. Rahman dan adiknya Wan Mentok. menjadi kepe rcayaan 

'yak Makarn eli wil ayah Langkat. Pihak Keje ruan melanca rkan 
pcrtcmpuran gcrilya . Banyak perkebunan Bclanda di Langkat 
Hulu dan Tl'luk Haru prakti s ditutup. karena dikuasai kaum 
ge ril ya. Di Bohorok dan Kuala T.A. Rahman mcnaikkan be ndera 
Meruh Purih (Bendera Aceh). Kejeruan Bohorok menghadapi satu 
batalyon tentl'ra Be lantlu (600 orang) dengan 30 meriam di bawah 
pimpinan mayor Vun de Poll. Belanda pada 6 April 1886 dapat 
llll'rcbut kembuli Kampung Kuala, Tanjung Ncge ri. Namu Jawi dan 
Bohorok. lkut bergerilya di sekitar Boho rok : Tengku Ulung 
Perang. Sjarif dari Timbang Lawan. Pungli ma Bundi . Yang turut 
mengungsi ke Al as dan beroperasi dari sana: Kejeruan Basyir, 
anak dari T.A. Rahman . Wan Mentok , Selong. 
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T. Ulung Paang dapa t d iscrgap Belanda d an dihukum h uang 
ke Sa:wah Lunto (Sumatera Barat) dan beherapa tahun kemudian 
dipulangkan kembali ke Bo horo k . Pada wak tu itu m~.:: s iu diperbuat 
oleh pihak ge rilya sendiri , dilak uka!l okh ka um wanita. Resc pnya 
adalah sebagai bc rikut : 

I . Garam (Salpe te r ) diperokh dari mcnyarin g dan me masak 
lumpur pel im bahan ya ng ada di hawah dapur atau da ri 
tempat lain . · 

2. Arang ka y u diperoleh cl a ri pemhaka ran te rkurung kay u
kay u be rse rat hal us (legu ncl i ). 

3. Bele rang diambil dari gunung. 
Benda-bend a I. 2 dan 3 dikl·ringkan dan ditumbuk halus. 

Campuran mesiu adalah : 

4 bagian garam i salpl'ter ( tepu ng ) 
I bagian ara ng ( tt'pung) 
I bagian belerang ( tl'pung ) 

kemuclian diadu k ra t a. cl ijcmu r d i p:m as mata hari . 
Karena bantuan scnjata da ri Aceh tida k da tang. maka 

Kej eruan Boho ro k mundur ke Tanah Ala s dan m cninggal eli sa na 
dalam perang sabil menghadapi Belanda . ln ila h gamba ran beberapa 
perjuangan fi sik . Pacta tahun 1880 dan 1893 Sultan Deli Makmun 
AI Rasyid Perkasa Alam pergi me nghad ap Gubernur Jenderal 
Hindia Belanda menyampaikan sanggahan a tau perbuatan-perbuat
an bangsa Belanda di Sumatera Timur yang tidak memegang dan 
menuruti perjanjian-perjanjian yang telah diperbuat, yaitu : 
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1. Pegawai-pegawai bangsa Belanda selalu mengadakan 
politik adu-domba memecah persatuan di antara raja-raja 
dan antara rakya t dan pemimpinnya. Pegawai Belanda 
secara diam-diam selalu memancing timbulnya kerusuhan
kerusuhan sesama bangsa bumiputra , sedangkan dalam 
politik kontrak pada raja-raja diwajibkan berusaha m enjaga 
keamanan dan ketertiban . 

2 . Pihak perkebunan - Belanda melanggar akte-akte konsesi 
yang disetujui , tanpa menghiraukan hak-hak rakyat. 



3 . Pihak p~tttg<.t s-pctugas Belanda banyak mencampuri 
langsu ng soal .ada t da n me mutarbalikka n soal-soal adat 
Sl'dangkan soal :~da t adalah soal in tern anak negeri. 

Kar~n a guga ta n in i. mak a Gubernur Jen clera l Hindia Belanda 
Van Res langsung m~ngadakan pe ninjau:~n eli tahun 1884 ke Deli 
untuk mengadakan koreksi clalam pe merintahan clan konsesi 
perkebunan . Hasiln ya ialah adanya perubahan dalam politik
kon trak yang memberi beberapa ketcntuan eli bidang pengad ilan 
dan rakyat. Se bclurn itu gerakan-ge rakan geril ya m enentang 
Belanda tam bah mt' nghebat. sehingga Belan da kewalahan. Pada 
tahun 1867 Sultan Akhmad yang bergerilya d i pedalaman secara 
ti pu-khianat elapa t dipancing .. Be1 anela datang ke Tanjung Balai, 
elitangkap dan elibuang ke Tanjung Pinang. Tengku Pangeran Besar 
Muda, adik dari Su ltan dibuang ke Am bon dan berku bur disana. 
Tangan kanan Sultan Akhmadsyah , yang bern am a Pak Netak, 
Penghulu Bandar Pul au. m elanjutkan perju angan gerilya , tapi 
eli tahun 18 70 mati te rbunuh eli Do lok. Di daerah Batubara 
perlawanan terh adap Belanda d ilakukan te rutama oleh Datuk Setia 
Wangsa yang di tahun 1894 dibuang Be1anda untuk 5 tahun lama
nya ke Bengkalis. Di tahun I 883 Raja Muda Bilah dibuang Belanda 
keluar daerah, dan eli tahun 1900 beliau dipulangkan kembali ke 
Bilah . 1883 Kampung Sialang Kelong (elekat Bandar Pulau) di
serang Pak Netak. 9 Oktobcr 1887 Gerilya Raya Tuan Rondahim , 
menyerang eli Si Onai eli hulu Banela r Bejambu eli te pi sungai Arau 
(Padang/Te bingtinggi Deli). Dalam pertempuran ini k omandan 
Belanda dan 2 orang serdadunya mendapat luka-luka .. Pihak geril
yawan menga1ami 22 ko rban . Komand an pasu kan B~landa yang 
1uka ada1ah kapten Schenck. Pertempuran di kampung Siha rjadi 
pacta tanggal 12 Oktober, dan di kampung Do1ok Sega1a tanggal 
17 Okto be r 1887. Pad a tangga1 21 Oktober 1887 Be1anda menye
rang dan m embakar kampung Do1ok Merawan dan Kampung 
Do1ok Kahajan . 1888 Raja Raya membuat pemba1asan dan meng
gempur Baj alingga i. 

Oleh karen a p ihak Be1anda tidak percaya pada Tengku 
M. Nurdin , Raja Padang, yang ditueluhnya secara diam-diam mem
bantu Raja Raya Tuan Rond ahim, maka T.M. Nurdin diberhenf\-
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kannya . Pacta waktu itu banyak bcnar bangsal-bangsal tembakau 
yang dibakar gerilya. Raja Raya Tuan Rondahim di Simalungun 
ikut membantu Sultan Asahan dalam pertt ng gerilya ini. 

Untuk mengatasi sit uasi di Asahan. maka Sultan Akhmad 
dihmbalikan Bt'lancla ke Asahan sete lah menanclatangani poli t ik 
kontrak di Bengka li s tanggal 25 Maret 1886. Datuk-clatuk eli Batu
ba ra mengikat perjanjian clengan Belancla pada tahun 1884. De
ngan raja-raja di Simalungun pacta tahun 1886 Belancla mcngikat 
perjanjian pula . Raj<J Kualuh dan Raja Kot;:~pinang menancla
tangani perjanj ian clengan Belancla di tahun 1886. 

Pergerakan menentang Belanda di daerah Langkat pun 
dilakukan oleh Tengku Matseh (Tengku Tan Muhammad Syt>k h ). 
Kejeruan Stabat dan okh Tengku Syahclan. Raja Punggai sekitar 
1862 1865. Tengku Matse h dapat ditangkap Belanda clan d ib uang 
ke J a wa (Cianju r/ Pelabuhan Ra tu) dan mangkat cl i sana . T engku 
Syahclan alias Tengku Panjang Lutut dapat pula ditaw<Jn Belanda 
dan dibuang kl' Riau da n berkubur di sa na. Pe rjuangan gerilya 
rakyat diakhir abad ke-19 diteruskan oleh ge nerasi muda abaci 
ke-20 menentang Belanda clalam ragam lain . Okh karena mereka 
relah bersekolah ala Barat dan telah mengetahui seja rah tanah air 
dan clu nia agak kbih meluas, maka mcreka menyimpul kan. bahwa 
perjuangan fisik tidak aka n berhasil. jika dilaku kan oleh scsuatu 
daerah dengan kekuatan nya se nd iri. Diponegoro dipukul Belanda. 
Imam Bonjol tersudut. Aceh bertekuk lutut. itu lah bukti sejarah 
perjuangan secara Daerah. Belanda harus dihadapi clengan ilmu 
yang dibawanya ke Indo nesia. Jika Belanda clapat menyatukan 
daerah-daerah Indonesia dalam satu bentuk lingkungan hukum 
yang mereka sebut Ncdcrlandsch-ln die. maka generasi muda 
menci ta-citakan dan harus mencapai " Indonesia Ray a" menuju 
Indo nesia Merdcka. Untuk itu perlu rakyat dan pemucla-pemuda
nya diberi pengerti an dan penyuluhan terleb ih dahulu . melalu i 
agama dan persuratkabaran bumiputr<l . mengenai persatuan clan 
kesatuan kekuatan dalam scgala gerakan-gerakan . seperti: 
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bahasa 
bangsa 
lam bang 

(bahasa Indonesia) 
(b<Jngsa Indonesia) 
(benclera merah putih) 



Pengotakan-pengotakan gerak diusahakan menya tukannya 
oleh penganjur-pengan_iur dan pemimpin. dan tncet uslah Hari 
Sumpah Pemuda 28 Oktobrr 1928. Di za man itu di SumatL'ra Ti
mur timbu l pcjuang pr na nH.:: nurut PL'lllbawaannya masing-masi ng. 
seumpama: 

I . Tengku Fakhruddin dari Serdang 
2. Tengku Yatisham dari Serd ang 
3. Tengku Makmun dari Tam iang 
4 . Tengku Hasyim dari Langkat (Pefira Andalas) 
5. Tengku Amir Hamzah tl ari Langkat (Pujangga Baru) 
6. Nerus Cinting Suka dari tanah K;:tro (Senjata Barak) 
7. Mbulga h Sitepu dari Binjai (Suara Kam /Tjennin Karo) 
8. 1• Sitt·pu dari Binjai (Suara 1\aro !Tjerm in Karu) 
9. G. Keliat dari Binjai (Panji 1\aro) 

10. S. Manik dari Binjai (8intang 1\aro) 
II . Tabar Tarigan dari Binjai (Pusaka 1\aro). 
12 . Tab\?1 Pu rba dari Simdungun ( Perubalian) 

13 . M. Said dari Labuhan Ba tu 
14. Sall'h Umar ali as Suropati dari Langkat 
15. Matang Sitepu dari Simelungun (Semanga t Baru) 
16. Tengku Rul amrnu hidi n dari Langkat ( PeH·ar ta Deli/ P. 

Andalas). 
17. S. Sembi ring dmi Pancur Ba tu (Sema11gat Baru) 
18. Tambun dari Binjai (Billtang Karo ). 

Di antara mcreka in i. cliketahui bahwa : 

a. Ne rus Ginting Suka clibuang Belanda ke Digu1 ( Irian). 
b . Tengku Rulamm.:hiddin terpaksa menyelamatkan dir in ya 

ke Semenanjung Melayu 1935 dengan menukar nama men
jadi Raja Mansoo r. dan be rkubur d i Perak. 

Dalam pada itu adalah perjuangan Tengku Amir Hamzah 
al ias Tengku Busu un ik sekali. Selai n bergerak di bidang kewa r
tawanan. di pulau Jawa bel iau bergerak dan memegang Sekre taris 
Umum dari f11donesia Muda Pusa t. Beliau ikut mencetusk an 
Sumpah Pemuda Indo nes ia. Beli au menyebelahi rakyat menurut 
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taktiknya. Rupanya a rus ' 'Revolusi Sosial'' yang dice tuskan PKI 
di S_umatera 1imur di tahun 1946. mdanda beliau ke li ang kubur. 
Amir Ha mzah adalah seorang pahlawan d i scga la biclang, ya ng pa
tut ditiru oleh generasi mud a. Sajaknya padat dan tajam , mengan
dung arti perjuangan yang rersembunyi. Artikel 153 bis dan 
terdiri kitab Undang-Un dang Hukum Pidana Belanda pada wCik tu 
itu membuat wartawan dan pujangga menulis kb ih ha li-hati. 
Salah tulis , masuk petijara . Sewak tu masih kuliah di Jawa dan 
memegang' fungsi anggota pengurus Besar Pamud a Ind onesia. 
Amir Hamzah pernah mengirim su rat pada Sultan Langkal aga r 
dalam pemerintahan kerajaan diaclakan pendemokrasian. Pihak 
Belanda mengetahui hal ini dan tid ak lama set elah itu Amir 
Hamzah (atas tekan an rahasia Pemerintah Hincl ia Bela nda) uipang
gjl Sultan Langkat pulang dan clikawinkan clengan putrinya Teng
ku Kamaliah . 

Pemerintah Republik Indonesia mengh argai perjuangan 
Tengku Amir Hamzah selama hayatnya. Di batu pualam pada 
kuburan beliau eli Tanjung Pura ada tulisan seperti beri kut : 

"Batu nisan , diberikan sebagai kenang-kenangan kepada 
pujangga dan pejuang Nasional T. Amir Hamzah." 

oleh Panglima Sumatera 
Atas nama Pemerintah dan rakyat Ind o nesia 
11 Muharram 1387 -- 2 1 Aprill967. 

Amir Hamzah juga mendapat Satya Lencana Kebuclayaan 
dari Presiden Republik Indonesia clan 'Piagam Anugerah Seni dari 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1969. 

Oleh Belanda kepada raja-raja Sumatera Timur yang telah 
menandatangani surat perjanjian-perjanjian beserta pada orang
orang besarny a diberi pendapatan tahunan yang jum1ahnya me
nurut ketentuan tersendiri . Sela in itu diberi pula uang ganti rugi 
dari pengambilalihan oleh Belanda ten tang soal: 

I. bea cukai di pelabuhan 
2. monopoli garam /candu 
3 . pajak-pajak dari berbagai jenis 
4. izin-izin tertentu (surat-surat izin) 
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). dan hak-hak lainnya. 
ke~ua l i hak-hak adat yang telah di tentukan resam daerah itu. 

Sebagai L·o ntoh dari ganti rugi (uitkeNillg) SL'bagaimana ter
SI.'but di at;h yang ditl'ntukan oleh politik-kontrak 8 Agustus 
190..,. adalah SL'hagai berikut: 

Untuk Kerajaan Deli 

A.G:mti Rugi Tetap setahun : 
\.Sultan Deli 
2 Datuk Hampara n Perak 
3. Datu k Sungg<~ l 

-+ . Datuk Sukapiring 
5. KejL•ruan Per~ut 
6. Raja Pada ng 
7. Raja Bl'clagai 

B. Ganti Rugi Tak Tetap setaltun: 

f I 00.925. -· 
f 26.875. -
f 7.000. 
f 4.300. 
f 3.750. -
f 15.000. 
I 30.000.-

I. SetL' llgah bagian dari pendapatan uang izin dan konsesi 
yang. disc tor ke Kas Lands~hap Deli di bagi-bagi seperti 
beriku t : 

Dari hasi l konsesi dari izin yang terletak : 

a. Di daera h langsung Kesultanan, untuk Sultan 3 /3 
bagian 

b . Di daerah Pen:ut. un tuk Sultan Y2 bagian , untuk 
Kcjeruan Yz bagian (dari bagian ini f I 000. - untuk 
Raja Sungai Tuan ). 

c. Di claerah Sunggal. Hamparan Perak. Sukapiring dan 
Senembah : 

I. Di bagian pesisir ( Melayu) : 
untuk Sultan Y2 bagian 
untuk Datuk Y2 bagian 

2. Di bagian Batak, 
untuk Sultan I /3 bagian 
untuk Datuk I /3 bagian 
untuk Penghulu-penghulu Batak I /3 bagian 
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d . Di daerah Padang : 

I . Di wi !ayah pesisir Me layu . 
untu k Sultan \11 bagia n 
untuk Raja Pad ang \11 bagia n 

e. Di daerah Bedagai: 

I . Di wi!Jyah pesisi r Me layu. 
untuk Sultan koso ng (tidak ada) 
untuk Raja Bedagai 3 / 3 bagian. 

2. Di wilayah Barak. 
untuk Sulta n kosong ( tid <.~k ada) 
untuk Raj<.~ Bedagai 2/3 bagia n 
untuk Penghulu-penghulu Batak I / 3 bagian 

Untuk Kerajaan Serdang 

A. Ganti Rugi Tetap setah un 

Su ltan f 50.850. 

B. Ganti Rugi Tak Tetap setahu n 

1. Dibagi-bagi dari liz pendap<.~tan uang izin d an konsesi yang di
setor ke kas Landschap Serd ang: clibagi-bagi se perti beriku t : 
Dari h asil konsesi dan izin yang terll· tak : 

a . Di daerah Serdang sendiri , 
untuk Sultan dan Raja Muda bersama-sama 23 /25 bagian 
Dari ini : untuk Sultan 24/25 bagian 

untuk Raja Muda I /25 bagian 
untuk 4 wasir be rsama-sama .......... . ... 2/25 bagian 

b Di daerah Senembah Serdang dan Tanjung Muda 

I. Untuk su ltan dan Raja Muda .. . . .. . ..... I / 3 bagian 
Dari in i : untuk Sultan 24 /2 5 bagian 

untuk Raja Muda I /'25 bagian 
2. Untuk Kejeruan . . .. . .. ......... .. .... 1/3 bagian 
3. Untuk Penghulu-penghulu Batak ......... 1/3 bagian 

c. Di Daerah dusun Batak Timur 
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I . lntuk Sultan dan Raja Muda ..... . ..... . 2/3 bagian 
Dari ini : untuk Sultan '}.4 /25 bagian 

untuk Raja Muda I /25 bagiun 
2. Cntuk Pcnghulu-penghulu Batak 

d . Di Daerah Serbajadi 

I . Un tuk Sultan dan Raja Muda 
Dari ini : untuk Sultan 2~/ 25 bagian 

untuk Raja Muda I / 25 bagian 

I /3 bagian 

23 125 bagian 

2. Untuh. Kejeruan ......... ..... .. . .... 2/25 bagian 

~· . Di Dac rah Perbaungan 

I. Untuk Sultan dan Raja Mutl a . ........ . 23 /25 bagia:1 
Dari ini : untu k Sultan '}.4 /'}.5 bagia n 

untuk Raja Mu da I / 25 bagian 
2. Untuk Raja Pcrbaunga n '· . ............. 2/ 25 bagian 

f. Di Daerah Denai 

I . Untu k Sultan ... . .............. . ... 23/ 25 bagian 
Dari ini : untuk Sultan 24/2 5 bagian 

untuk Raja Muda 1 /~5 bagian 
2. Untuk Raja Denai .................... 2/25 bagian 

Tiga percmpat (3 /4) bagian duri uan~ se to ran "prescn tanah " 
yang masuk ke dalam bs Landschap dari soul izin dan 
kons\:'s i -ko ns~si. adaluh untuk Sultun. 

Tancla tangan 
Sultun Sulaiman Sjariful Alamsyah 

Sultan Senlang 

D~.· nga n izin Gubernur Jendc ral Belanda dalam su rat perjan
jian tambahan (suppletoir) tanggal 3 1 Maret 19 11 . hak Raja Muda 
Se rdang sebagJimana disebutkan di atas. ditiadakan clan ja tuh ke 
tangan Sultan. olt.·h karena kedudukan Raja Muda dihapuskan 
mu l: .. ti tan gga l 14 Maret 1910. Hak-hak o rang besar lainnya tetap 
scpert i biasa. 

Mcngenai pcmbangunan daerah Kesultanan-kesultanan di-
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ambil biayanya clari ~as Perbc-nd aharaan Kerajaan ( Landschaps
kas) masing-masing. bukan cliongkosi okh Pemerintah Belanda. 

Biaya rumah sekolah desa. rumah-rumah ibadah . mesjid. irigasi. 
exploitasi rumah sak it (poliklinik) . jalan-jalan sekundair (/ancl
schap) clan titi (yang bukan urusan Cultuurraad). su mur bor. 
pajak-pajak say ur/ ika n (passer). pelataran pt'labuhan ikan , pe
sanggrahan. kan tor-kan tor Keraj aa 11. rumah -ru mah guru. gaj i 
pegawai dan guru-guru. semuanya dibelanjai okh Perbt:ndahara
an Kas Kerajaan. Pemerint ah Belanda han ya membia yai jala n
jalan antar propinsi atau jalan-jala n utama saja . pelabuhan-pela
buhan persinggahan kapal. soal penjualan candu dan garam dan 
yang bersangkutan dengan urusan impor dan ekspor. 

Secara singkat dapat d ikatakan , bahwa pihak Kerajaa n 
mengurus soal-soal yang mengenai keagamaan ( Islam). ad at dan 
pemerintahan loka l. Banyak geclung-gedung yang monum~:ntal 

juga didirikan. Sebagai contoh umpaman ya 111l'Sj id Raya yans 
indah dan kantor-kantor Kerapatan (sckarang kantor Bupa ti 
Deli /Serdang) yang molek di Kota Mt:dan , clibiayai o le h Ke rajaan/ 
Sultan. Madrasa h Islam, 111l'sj id. rumah sakit. menant air. se kolah 
H.I.S. pada mulanya didirikan atas belanja Kas Kerajaa n . Juga 
pegawai Kerajaan yang tela h memenuhi syara t dibayar pensiun
nya o le h Kerajaa n. 

Sebelum Belanda mulai sejarah penjajahannya eli Sumatera 
Timur di tahun 1862 Labuhan Deli sebagai scbu<th pelabuha n 
be~a r telah mengekspor bahan-bahan se perti : lad a. baas. mas 
lima mutu (da ri Bo horok). ikan kl-ring. kant (gambir) be rbagai 
jenis minyak, keris lurus bermata d ua bel<th. gading. sumbu badak. 
tembakau. kapur barus. hasil hutan clan bijih timah . Sedangkan 
l'arang-ba rang ya ng diimpor adalah tl'k stil kasar d<tn halus. candu. 
mesiu senapan . barang pt'cah belah dan barang.-barang kelontong. 
Cundu , mesiu dan scnapan d isalurkan ke ped<tlaman eli tanah Karo. 
Kain benang kapas. produksi Deli yang bernama "k<ti n kampung' '. 
sejenis denga n kain sarong Bugis. tida k diekspor. hanya khusus 
untuk pasaran lokal. Demikian juga kapas clan benang kapasnya 
dan tenun-tenunan tangan lainnya. Perdagangan di Deli adalah 
terbuka. penduduk menanam selain untuk keperlu<tn se nd iri. 
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juga untuk perdagangan. bukan saja untuk dalam negen . Juga 
un tu k luar negcri. Prod uksi te rn bakau oleh bumi pu tra te lah lama 
d il akukan. Hampir tiap rumah m em punyai areal ta nam an te mba
kau Vi rgi nia . 

J . Nien hu ys pacla bulan Juli 1863 dibawa ke T a nah Del i oleh 
Said Abdull ah Basagih bin Umar. Dia me n yatakan clirinya sebagai 
Raja De li d i Surabaya kepacl a J . Nienhuys dan be bera pa o ra ng 
lain n ya. Nicnhuys di s ini telah banyak se kali mendapati tembakau 
p rod uksi bumiputra yang bermutu . Dan didap at inya pula satu 
kcn yataa n bahwa ora ng Arab. bcrnam a Said Abdu ll ah Basagih 
itu b ukan Raja Deli. tapi adalah seo rang p enipu dan t elah mengge
lap ka n ha rtan ya sebesa r I 000 dollar. Said Abdullah ditangkap 
dan d ihu ku m Bela nda. Pacla tahun itu. 1863. dari Su ltan De li 
Nie nhu ys bolrh menguasai I 00 hektar ta nah belukar untuk di
tanam i tembakau. Dialah o rang Belanda ya ng pcrtama yang 
menanam tcmbakau untuk diekspor ke Eropah. Tanaman tem
bakau Nienhuys yang pertama eli Labuhan Deli. yang dikirim 
ke Ero pah 1864. m emenuh i syarat clan digemari orang di sana. 

Nienhuys aclalah aclministratur clan perintis pertama bagi Mas
kapai perkebunan "Arendsburg" eli tanah Deli . kem udian dia 
minta berhenti . ErfiJacht yang pertama (Konsesi) untuk se lama 
99 tahun ya ng dilakukan oleh satu maskap ai Belanda unt u k pe
nanaman tembakau adalah ' 'Arenclsburg" di T anjung Sepasai 
seluas 2.000 bahu. Di tahun 1864 Jacobus Nienhuys me ndapat 
konsesi tanah lagi eli hulu Labuhan Deli. Di tahun-tahun berikut
nya sampa i 1876 belum ada model akte konsesi. ba rulah eli 
tahun 1879 mod el yang pertama diperbuat pemerintah. 

Ya ng me masyhurka n tembakau Deli ke seluruh dunia adal ah 
J .T . Cremer dengan usaha meningkatkan mutunya serta anjuran 
m empe rluas areal tana man tembakau oleh maskapai-maskapai p e r
ke bunan an tara Sunga i Wampu dengan Sungai Ular yang tanahnya 
sanga t cocok untuk itu. Daerah antara d ua sunga i inilah yang 
bermutu untuk dek.blad (daun lapis cerutu). Karena besarnya 
keuntungan dari produksi tembakau , getah. kelapa sa'' it. ke lapa . 
kopi . teh d an lain-lain , maka perkebunan-perkebunan bangsa asing 
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timbul sebagai cendawan di bawah linclungan p eme rintah kolonial 
Beland a. 

Sejak permulaan abad kc·-19 negara-negara Barat menukar 
sistim ekonominya di Indonesia dan Asia Ten~~ara. Merc ka 
menuju ke sistim kultur pertanian dan perkebunan y ang te rarah, 
tidak lagi membeli hasil bumi semata-mata. Bubn rakyat Jagi yang 
menyediakan bahan-bahan ekspor. tapi merekalah yang lan gsu ng 
mengadakan penanaman bahan-bahan ekspo r sesuai clengan kc
perluan dunia. Modal untuk ini telah dapat mereka kumpulkan 
sebanyak-banyaknya. hanya tanahlah yang mcnjadi incar~m 

mereka ini. Dengan bcrbagai cara tipu muslihat diusahakan agar 
tanah rakyat dapat diperoleh. Tak dapat cara diplomasi maka di
lakukan clengan intimidasi dengan memakai kckuatan pemerintah
nya. Terhadap ini Raja-raja dan rakyat tak berclaya. 

Di daerah Malaya imperialis lnggris yang berbuat seperti ini 
dan eli bagian Indo Cina clan Annam Kapitalis Perancis yang me
megang peranan. Raja-raja setempat dipaksa membuat p e rjanjian 
pertuanan. Dengan berbagai macam tekanan Sultan-sultan/ Raja 
diwajibkan mengikat perjanjian konscsi tanah ckngan pihak 
kapitalis pengusaha perkebunan-perke bunan eli Sumatera Timur. 
Pihak Sultan / Raja-raja berusaha dengan sekuat tcnaga. agar kepen
_tingan dan hak bumiputra tidak clirugikan. Mereka mengajukan 
hal ini kepada pemerintah Belanda. Tambahan pula keseragaman 
kontrak-kontrak konsesi dengan pihak perkebunan t idak ada: 
hal ini banyak sedikitnya clipengaruhi oleh sc lera Residen yang 
sedang bertugas eli daerah ini. Pihak pcngusaha perkcb unan telah 
terlalu h<:us akan tanah , kewajiban-kewajiban nya sengaja selalu 
diabaikan sehingga menimbulkan sengketa. Apalagi Sl'bagian dari 
pengusaha-pengusaha itu bertinclak macam bru ker (cukong) tanah 
saja, tanpa ada rasa tanggung jawab. Setelah hal seperti ini ber
ulang kali clisampaikan kepada Pemerintah setempat akhirnya 
setelah Sultan Deli atas nama Raja-raja menyampaikann ya ke 
Betawi. harulah clatang secl ikit-sed ikit perubahan. 

Maka timbullah secara insidentil dan bcrgclombang apa yang 
dinamakan model Akte Konsesi 1877 . model akte konsesi 18 78. 
model akte konsesi 1884 clan terakhir model akte konsesi I 892 
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yang seca ra tertu lis di clalamnya diletakkan dasar pe rman en clari 
hak ul ayat / tanah pencluduk dan pengertian-pengertian tentang 
penducluk . kampung, tanah pertanian , hak jaluran, perluasan 
kampung dan lain-lain . Dalam nota lampira n di surat putusan 
Pemerintah Hindi a Beland a tgl. 3 opember 1892 No. 2 diberi 
ketentuan. bahwa pihak partikulir yang mengikat kontrak konsesi 
tanah dengan pihak raja-raja, tidak perlu te rlebih clahulu meminta 
izin dari G ubcrnur Jenderal sebagai mana yang diharuskan dalam 
ketentuan surat keputusan tanggal 18 Oktober 1877 No . 20 tapi 
ko ntrak-k ontrak konsesi itu baru dianggap berl aku , setelah 
kemudian disa hkan olc h p ihak pemerintah . Dal <t~n hal ini peme
rintah m emperhatikan pihak partikulir yang mengikat kontrak itu 
apakah benar-bena r bonafide, bukan spekulant/broker atau mem
pun yai tujuan-tujuan lai n. Ditinjau pemeri ntah pusat pula apakah 
tanah dalam konrrak konsesi itu terlalu besar, clan apa kah hak
hak adat bumiputra ditekan o leh pihak penguasa setempat atau 
oleh pihak pemega ng konsesi. sehingga dapat m enimbulkan 
ke teganga n-ke tegangan dan huru-hara nanti eli belakang hari . 

Baga imanapu n ingi nnya pihak pemerintah Bela nda menolong 
pihak perkebun an dan dengan demikian mendap::t keuntuugan 
yang besar. perasaan halus rakya t daerah haru s di tenggangnya . 
Oleh sebab itul ah kepentingan-kepentingan rakya t dae rah yang 
didasarkan pacta hukurn adatnya yang dikemukaka n o lc h Raja
raja d an orang besarnya sedapat-dapatn ya diperhatikan o leh 
pemerintah Belanda, yaitu umpamanya : 

I . Jangan sampai ada tincl akan-t indakan pihak pemegang 
konsesi menghimpit hak-hak penduduk bumiputra dalam 
hal pemakaian tanah. penebangan-penebangan kayu
kayuan dan perluasa n-perluasan kampung dan penam
bahan-penambahan tanah untuk pertanian dan kehidup
an lanjutan penduduk . 

2. Agar jangan timbul sengketa . diwajibkan pihak perkebun
an membuat peta-peta yang jelas dan di dalam pe ta itu 
harus jelas tergambar batas-batas kebun. s'-ngai-sungai 
d an alur-alur, le tak kampung-kampung dan tanah-tanah 
pe rluasan kampung. 
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3. Hak adat dan rcsa m penduduk bumi putra harus dihormati 
dan tak boleh dilanggar. 

Di tahun 1883 pernah kejad ian di hagia n Deli Hulu pacla 
ko nsesi Ujung Deling. walaupun telah ad a dinukilkan da lam kon
trak konsesi. bahwa di sekelil ing dacrah ta nCJh lingku ngCJn kam
pung wajib dised iCJkan lagi persediaan tanah pcrtanian untuk di
usCJhai oleh penduduk se bagai kebun buah-huahan clan PL' rkay uan 
dan lai n-lain. tapi tcrn yata bahwa pihak perkcbunan te lah mc>
nanam tt•mbakau sa mpai ke ta nah kampung. Ten tu saja pcnduduk 
keberatan atas kejadian in i. seclang pihak perkeb un an menya ta
kan bahwa tidCJk mengetahui jelas d i mana batas dan hcrapa ja rak 
dan luas tanah yang harus dibcbaskan da ri tanaman tcmbakau 
dihitung d ari pinggir kampung. Akh irn ya datanglah kctentuan. 
bahwa jaraknya adalah I 00 depa jauhnya dari ba tas tepi kampung. 
Untuk kampung-kampu ng daerah pesisir di mana daerah kampung
kampung itu biasany<~ l e t <~kn ya memanjang. st· perti di kampu ng 
Sigara, Percut. Sunggal. dan l <~ i n -l ai n . pe rscdiaa n ranah pertanian 
itu dihitung I 00 depa memanjang menuru t tepi ta nah kampung. 
sedangkan untuk daera h kampung b um ipu tra Karo yang bentuk
ny a bundar ad<1lah rumah penghulu sebag<~i ti tik pusatny<~ . Umum
ny a kampung-kampung eli dusun Karo bcrbentuk bunclar atau 
empat segi. Tanah-tanah kampung juga cliartikan oleh penduduk 
bumiputra di sini . yai tu kam pung-kampu ng yang pernah mercka 
dirikan. Karen a sesuatu sebab telah di t inggalkan: tapi pohon
pohon buah-buahan clan tanaman ke ras se perti merga l. kelapa. 
pinang. dan lain-l ain . masih tampak di si tu . Tanah in i adalah me
nurut adat yang masih dipega ng. Mereka ti ada rela tanah ini di
ambil olch pihak perkebunan , karcna tanah ini tctap mem be ri 
penghasilan pada penduduk. Tanah kampung ini tetap me r~·ka 

pertahank an , walaupun di sckelilingn ya ti cla k mercka minta 
tambahan persediaan tanah pertanian seb<1gai pel ua~an . \1akl:l 
timbullah sengke ta salah tafsir <~ntara pihak pc rkebu nan clan p ihak 
penduduk. 

Belanda menafsi rkan. jika ada rumah dan pcnghunin ya baru 
disebut "kampung" secl angkan pengc rti an ka mpung bagi pcndu-
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du k. bukan saja rum ah. tapi juga tanah-tanah yang telah d iusahai 
oleh mcrcka dan kemudian jacli kampung ti nggal. Daerah-dae rah 
tanah kampung yang bdum d iusahai. adalah kepun yaan be rsama. 
kepunyaa n ko kktif. kccuali yang tcl ah 3 tahun te ru s-mencrus 
dikerjakan. m;1ka tanah terscbut menjacli hak milik tu run-tcmurun 
dari yang mcngcrjakannya. Tanah cadangan dan tanah pt·rtanian di 
s<.>kel ili ng kam rung yang te nnasu k dacrah tanah kam pung it u. ti
dak lah dibenarkan untuk diamb il alih oleh pihak perk~bunan atau
pun pihak lain . Ada juga kejadian yang tanah te rse but discrahkan 
okh penghulu dcnga n be berapa syarat pada pihak perkebunan . pa
dahal ini berten tangan deng.an ada t. 

Mengenai kampung tinggal. yaitu kampu ng-kampun g yang 
dahulu ncnek-neneknya pe rnah mendirikannya. kcmudian tinggal , 
o leh pcnduduk :~da kalanya ditempati kcmba li. walaupun tanah 
tersebut let;Jknya di daerah scsuatu konsesi. Hal ini menim bu lkan 
sengketil dengan pihak perkebunan. Berdasa rkan hak adat mereka 
tetap be rtahan pada tanah tcrsebut walaupun pihak perkcbunan 
menghendaki mereka harus pindah ke kampung yang hanya te r
claftar dalam PL' ta tanah konsesi. Sultan te tap mempertahan kan 
hak rakyat ini . Hal ini ada juga diadukan okh pihak pc rkebu nan 
pada PL'Ille rintah Belanda setempat , tapi umumnya. untuk menjaga 
kegl'lisahan pt!nduduk jangan meletus. maka pem~rintah mem
bcnarkan pendi rian penduduk tcrsebut. 

DL·ngan atla nya Sl'ngketa itu pcmcrintah Helanda terbuka ma
tanya. bahwa pihaknya terl alu menekan Sultan dan banyak meng
ulur ke pihak pcrkcbunan untuk mendapat tanah konsesi yang 
te rlalu luas. Sl'hingga hanya sedikit lagi tanah ya ng tinggal untuk 
perkembanga n pencluduk dan kemajuan l'konomi pendudu k. 
Banllah pcmcrintah rnengakui bahwa penduduk mempun yai hak 
ad at yang bcrakar pada tanah , artinya hilangnya hak tana h dan 
hak ada t. adalah sama artinya dengan hilangnya kemerdekaan 
clan ruang hidup yang layak untuk suku bangsa itu. Sultan clan 
pendutluk melihat. bahwa olch perkebunan didirikan koloni
koloni ( daer:~h) tempat t inggal untuk buruh be bas a tau pun bekas 
kuli-kul i perkebu nan cl i at as ta nah ko nsesi, scdangkan pad a pen-
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duduk asli d i persempit clalam hal iru . Kl'tidakadilan inilah ya ng 
membuat pend uduk asli memajukan pcrm intaan pem ulangan
pcmulang:an tanah untuk dacrah perkampungan-pe rkampungan. 

Pada mulanya. lebih kurang pacla 1877 , pihak perkL·bunan 
demikian h:wsnya akan tanah: apalagi lL'bh nampak bayangan 
ya ng nyata atas basil pe rkebuna n dan pula telah makin banyak 
perkebunan-perkebunan ya ng muncu l. Pcngertian istilah pencluduk 
bumiputra yang elise but dalam kon trak konsesi. mereka ta fsirkan 
han yalah orang yang pada saat kontrak konsesi diperbuat telah 
bercliam clan mempunyai rumah scncl iri di situ : itu saja lah yang 
cl inama i Pl'IHiucluk. scdangkan ya ng lain-la in tid ak clihitung pen
cluduk danah itu (yang disebut dalam bahasa Be l ~rnda ing<'::ete

nen). walaupun mereka bumiputra dan tclah berumah tangga 
(suami. atau berist ri a tau jancla). tetapi karena sesuatu sebab 
be rtempat tinggal men umpang di rumah familin ya clan tidak pu
nya rumah scndiri. Pada mulanya pihak p1.:merintah Belanda clan 
pihak perkebunan dalam hati keci lnya han ya ingin memberi tanah 
cadangan kampung untuk tiap-tiap penducluk yang hanya ada 
pacla waktu itu saja. tapi ticlak pada pcrkembangan anak cuc u 
penclucluk. Tafsiran-tafsiran inil ah yang ditentang oleh pihak 
raja-raja beserta rakyat pendutluk bumiputnr. jangan sampai 
pihak lain mengangg.ap. bahwa rakyat buri1iputra daerah ini hanya 
ada menurut jumlah k~lamin yang ada pada waktu itu saja, tapi 
mereka akan terus berkembang dan turunannya akan te rus ber
hak menurut adat dan perikemanusiaan dan keaclilan sosial atas 
tanah mereka itu. Akibat-akibat salah ta fsiran sepihak itu me
nimbulkan kerusuhan-kerusuhan sebagaimana terjadi eli tahun 
1872 di daerah Sunggal clan di tahun-tahun lainn ya eli claerah lain. 
sehingga keclua belah pihak menanggung kerugian moril dan ma
te:-ial. Akhirnya Tuan Kroesen yang menjadi Residen Sumatera 
Timur membenarkan pendapat penduduk bumiputra ini. dan se
telah melalui pertukaran pikiran yang se ngit sampai-sampai ke 
pemerintah di negeri Belanda, diakui hak itu dalam model kontrak 
konsesi 1884. 

Disebutkanlah clefinisi tentang penduduk bumiputra ini. 
actalah: tiap-tiap kepala rumah tangga baik scwak tu , maupun 
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scsudah lnjadi kontrak konscsi tanah. dan juga mereka yang 
mcnurut adat sctl' lllpat bl·rhak atas tanah mereka disebu t Opge
: e!cncn (p~nduduk bumiputra). Kesi mpulan di a tas diambil 
pemerin tah Belanda setelah pemerintah mcngadakan risct tentang 
pcrsoalan ini sccara menda lam dan menelaah keadaan kedudukan 
tanah seb~lum bangsa Eropah datang ke Sumatera Timur. Hasil 
ri se r mcrl·ka mcmbena rkan tuntutan raja-raja dan rakyatnya ini. 

Pacla wak tu itu t ia p-ti ap kampung mempunyai tanah clan 
daerahnya sendi ri. acta yang di usa hai intcnsi r langsun g da n ada juga 
ya ng diu sahai secant berka la (tanah reba. pl·rladangan dan sebagai
nya). Dan ada pu la yang hanya hasilnya saja diambil (huta n. ro
lan. kayu tualang. gctah perca. damar. binalang buruan dan 
la in-lain). Batas-batas ta nah kampung ini jclas da n terang dan 
dike tahui o leh pcnducluk kam pung lain . scdang pemerintahan 
kampung be rjalan seca ra hie ran:hies o to nom clalam kcrajaan 
Kesu ltanan. Su lt an selalu mengadaka n musyawarah dengan Datuk
clatuk orang-orang besa rn ya, dan Datuk-datuk bermupakat dengan 
pcnghulu lkampung. Penduduk asl ilah yang mempun yai hak ber
sama at:Js tanah . da n hak beheer (penguasaan) ada lah pada kepala 
adat ( Raja).}) P<tda tanah yang tc lah diusahai, tanah-tanah itu te
lah dibagi dan bagian-bagian itu mcnjadi hak milik . Jika tid ak te rus 
diusahai maka tanah itu kembal i jatuh menjadi hak bersama ke
punyaa n penduduk . sebagai mana banyak terjadi pada tanah reba/ 
pcrladangan di pinggir-pinggir batas tanah daerah perkampungan . 
Atas tanah inil ah semua turunan/ zuri at penduduk mcmpunyai 
ha k tanah. Orang luar yang buka n anak claerah si tu tid ak berhak 
atas tanah !erscbut. (lihat hal 53 Buku Mr. H.J . Boo!: De Land
hotll\' concessies in de residentie Oostkust l'an Sumatera). 

Pih:.tk perkcb unan se lalu menafsirkan pasa l-pasa l kontrak 
konsesi untuk keuntungann ya sendiri . Jika dalam kontrak konsesi 
disebu t bahwa pcnduduk tl ibolehkan mengambil ro tan di tanah
tanah reba ataupun hasil hutan eli clalam daerah konsesin ya, maka 

I l Lihat ju!!a buku Het adatrccht van Ncdcrlandsch lndie, hal. 302 dll., karangan . 
Mr. C. van Vollenhovcn . 
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yang dibl'na ri-..;tnnyJ h a n ~ a penduduk bmpung yang berada tl i 
dalam konsesi itu . snla ngkan menurut atlat sduruh pl'ncl uduk 
bumiputra dcdam lingkungan kl·kuasa:tn rajJ-taja yang kuasa el i 
si tu . be rh ak atas hasi l hu tan-h utan ll' rSl'but. lni pun llll'njadi 
sengketa antara Sultan lkngan pi hak pn kebunan . dan akhirn ya 
pemerintah Belanda m~·mutuskan. ball\\'a pc'nduduk bL·rhak meng
ambil has il hutan itu bukan sa_ia dalam hutan dana h p~·rk~·buna n 
yang tt'rletak tli bawalt li ngkungan Datuknya (wakil Sultan). 
tapi j uga da ri hutan-lwt;m ya ng bL·rb;~ t as bng ung dcngan kam
pung Il1L' rc ka . walaup un hutan t~· rsL'b ut bcracla di bawah lingkung
an kcku asaa n Datuk yang lain. yangj uga mewakili Su ltan . 

7. Politik kontrak yang dipertikaikan 

Dala m putusa n J>L· meri ntah Belanda pada wak tu itu d ibenar
kan juga pengamb il an byu hu tan khusus kepnluan ra muan rumah 
untuk pemaka ian SL'nd iri. bukan .un tu k dijual dan pu la tiJak di
upahkan mengambil nya kepada orang la in (orang asing) seperti 
Cina d an lain-lain. Pohon-pohon nibung: rotan dan anak kayu 
menurut acl at d ibenarbn untuk dipe rdagangkan scbagai basil 
hutan . Pihak pendu duk mengart ikan hasi l hutan ini juga sum bu ba
dak, (cui a bad a k ). gad i ng gajah . ba tu gt'l iga clan Sl'bangsa i tu. dan 
pihak Pt:merintah Belanda sepL·ndapat dt:ngan itu. tapi ha rusl ah 
bahan-ba han itu d iambil da ri d ae rah konscsi yang belum dibu ka. 

Mc ngenai pcnanaman padi eli bekas tan amantcmb akau (tanah 
jaluran) sejak du lu telah menjadi soal antara pihak perk~bunan 
dan rakyat besl' rta rajan ya. Istil ah jalur ini . adalah datangnya dari 
ben tuk tanah tanaman tembakau yang dibuat berbatas-batas 
atau berjalur-jalur oleh pihak perkeb unan. Pengertian tanah 
jaluran ialah se mua bckas tan aman tembakau pada tahun itu . 
Secara tertulis oleh pihak perkeb unan tiada dimasukkan dalam 
kontrak konscsi 1863 dan 1877. 1878 tapi telah ada persetujuan 
li san clari keclua belah pihak antara Sultan d an pihak pemegang 
konsesi, pemberian tanah bekas tanaman tembakau itu dilaksana
kan se tiap tahun pacla pencluduk bumi putra . Pihak perke bunan 
menyetujui hal itu karcna cll'ngan adanya penduduk bertanam 
padi , hasil yang lebih mungkin dijual mereka , seh ingga tiacla 

140 



PI::: . GAJ\T I:"\ \ l i:::):YHIB.-\11 i\\ERTUA 'YA 

141 



pal u lagi mengim por bcras. Pemain tah Bdanda me rasa bcrunlllng 
juga. yai tu untuk mcnghe mat tlevisa . Dan pula pihak perkcbunan 
ingin mcngambil hati penduduk. tc rl ebih u ntuk mengikat mere ka 
jadi buruh musiman. scpert i pencari ulat tcmba kau dan pt'l-~erjaan 
ringan lainnya. Ha l itu merupakan juga propaganda menarik sim
pati penducluk untuk perkebunan , bahwa penduduk dapa t mcna
nari: padi di tcmpat yang te lah bersih . dan tak Pl'rlu lagi 111l're ka 
bersusah payah mcrambah reba atau hutan muda . Dcngan tkmi
kian kl'tentraman berusaha leb ih ten.:apai untuk Belanda d~n 
pihak perkebunan. Pihak pencluduk menganggap. tanah jaluran 
itu adalah hak mercka , karena telah disetujui secara lisan dan se
cara de !'acto. 

Se tdah basil tc mbaka u meningkat dan keuntungan be rl im
pah untuk perkebunan ( hasil tembakau Ddi eli ta hun 1884 tdah 
mencapai r 27.555.000. ) dan kedudukan Be Ia nda bert am b ah 
kua t kokoh d i Sumatera Timur. maka pihak Perke b u nan mencoba 
membua t ul ah dengan mewajibkan penduduk menjual seluruh 
-padinya hasil ta nah jal uran pacla tanah perkebunan dengan harga 
pasar. dan ada pula perkebunan yang minta ganti rugi scbesa r 
I 0% dari hasil padi . Timbullah hal-hal yang nampak nya membawa 
sengketa . Cepa t-cepa t pemcrintah Be landa menentu kan clalam akte 
kontrak konsesi baru . ya ng juga be rlaku untu k kontrak ko nsesi 
lama, bahwa bekas tanah tana man te mbakau h arus percuma di
serahkan kepacla penducluk, tanpa ada imbalan apa-apa dan 
hendakn ya berdekatan pula jaluran itu diber ikan pada kampung 
penduduk . Pe m er int<!ll Belanda pun mengadakan sed ikit tekanan 
pacta pihak perkcbunan demi untuk menghindarkan kegelisahan 
penduduk . Hati rakyat perlu diambil agar tiada terjadi sengke ta 
berlaru t . 

Sebclum kita meninjau tentang lleberapa pasa l mengenai hak 
tanah bum ipu tra yang dicantumkan dalam akte konsesi el i masa 
lampau . baiklah dipe rhatikan beberapa pendapat pem bcsar
pembesar as ing d i masa pe njajahan dulu untuk jadi banding
an ke m asa sekarang . 

J enderal Komisa ri s Du Bus De Gis ignies, yang eli tahun 1 8~5 
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bertugas sebagai Kepala Pucuk Pemerintahan Belanda eli Nusan
tara in i. menginginkan agar tanah-tanah yang masih belum diolah 
oleh rakyat dapat dibenarkan clipakai oleh kapitalis Belanda, 
untuk keperlu:m tanah perkebunan dan lain-lain. Dia menyatakan 
dengan cara begini pemerintah Belanda akan banyak mendapat 
keuntungan . karena upah buruh sangat renclah dan tanah aclalah 
kepunyaan Belanda berdasarka n keda ul atannya. Siapa yang ber
daula t. d ialah punya tanah . C.ubern u r J en deral Van den Bosch 
juga ll1l'nganut paham ini: ''Yang berdaulatlah yang mempunyai 
hak atas tanah·'. Raftles (Thomas Stamford) pembesar lnggris 
yang terke nal. )Jl'rnah mcnjadi Letnan Gubernur di Jawa dan eli 
Bengkukn scmasa t\usantara jadi j ajahan lnggri . . j uga berpe ncla
pat bahwa ' 'yang berdau lat itulah yang mempunyai hak/ milik 
atas tanah". Dialah yang nH:nciptakan Lall(/ren re (pajak tanah 
hasil bu mi) di pulau Jawa. sL·mua rak yat yang menguasa i tanah 
harus bayar pajak pada pemerint~1h. Dengan aclanya Lanclrente 
ini. negeri Belanda mengaut uang keuntungan berpuluh-puluh 
juta gu lden tan pa usaha. Kcm ungk inan sekali pihak perkeb unan 
men coba me mbawa peng.ertian ini ke tanah Sumatera Timur. 
sehingga maeka se ngaja melumpuhkan hak-hak adat tanah. 

Pad a mulanya dalam kontrak konses i tidak disebutkan 
tanalHanah untuk keperluan kampu ng secara tcgas. walaupun 
ada di nyatakan antara lain: 

I . Tanah pertanian clisediakan untuk pencluduk o leh pihak 
pemegang kon scsi tanah. 

2. Setelah memotong te mbaka u tanahnya diberikan kt>pada 
penduduk untuk bertanam pacli. 

Tanah-tanall yang dibcrikan pacla maskapai perkebunan bdum 
banyak dan jumlah arealnya tidak bt>gitu besar. Kontrak-kontrak 
pertama sa mpai ko nt rak tahun 1879 cliperb uat hanya an tara Sul
tan dan pi hak perkebunan seolah-olah tanpa langsung dicampuri 
pemerintah. O leh sebab itu da lam kont rak konsesi tanah eli tahun 
1877 dan 1878 tidak ada pasal ketentuan mengenai soal per
Juasan kampung dan tanah pemulangan untuk kampung. Hanya 
dalam kontrak tahun-tahun itu ada ketentuan bagi para pemegang 
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kons~s i tanah bah,,·a c!alam keadaan bagaimanapun p~megang 

k onsesi tidak bole h m emakai 'm e mpergunakan tanah-ta nah yan g 
te lah diusaha i okh pend uduk ka mpung. Tap i bi<u·pu n tela h ada 
ketentuan demikian. pihak pe megang konsesi yang haus ta nah 
itu selalu m elanggar ketentuan-ketentu an ini. sehingga tanah 
tembakau dilakuka n sa m pai-sampai ke pinggir pe rumahan kam
punJ:.. Hal ini m en imbulkan an tara pihak-pihak pemeg<t ng ko nsesi 
perten t'angan -pe rte n t<t n gan dengan pendutluk d isertai pihak 
kesultanan. yang mengadukan hal ini ke pihak Pemeri nta h tle
landa. ka rena pe me rintahlah yang mengetahui d<tn mengesah kan 
ko ntrak-ko n tra k krsebut (sebelum tah un 1877 m oda l ko ntrak 
yang d ipe rbua t pe meri nt ah un tu k sebuah ko nsesi belum ada). 

Pacta kontrak mod el I. 18 77 yang d i perbu;.~t oleh Peme rin t<th 
Belanda ada dalam kontra k konsesi ta nah di tentuk an (kep utusan 
Pemeri ntah). bahwa lamanya ko nses i 7 5 t <t hun : has il tanah r I . 
per bahu. ada ganti rugi untuk poh on buah-buahan (durian. enau 
di hutan ) pe ndudu k: kem ungkin an pengalihan konsesi kescluruh
ann ya dibuka pada pi hak ketiga dengan persetujuan Residen 
Su ma tera T imur : penetapan hak rakyat un tuk menga mbi l rotan 
dan la in-l ai n basi l hutan pad a bagian-bagian tanah konsesi yang 
be lum diola h dan bataln ya h ak pemegang konsesi jika clalam 
4 tahun se kurang-kura ngnya I / 5 d a ri luar areal be lum juga di
usahai kecuali jika dibenarkan Sultan . Te rhadap h al ini pihak 
pemeg:~ ng konsesi banyak menaruh keberatan -keberatan. apalagi 
ko ntrak-kon trak yang telah cliikat sebelum p eraturan ini keluar. 
wajib disesuaikan bun yi dan tujuannya cle ngan pera tu ran ini . 
dan d isebabkan banyak pula tanah-tanah kon sesi telah bertukar 
tangan. Terutama pihak Arc>ndsburg Maarschappij dan Dc>li 
Maarschappij. yang baru saja m~ngambil alih beberapa konsesi 
pe rkebuna n pe ro ranga n. m engad a kan protes-protes pad a pem e
rinta hnya d i ncge ri Bela nc.la. Me re ka menganggap sangat dirugikan 
apalagi karena ada pasal dalam ko ntrak model baru itu yang 
menyebu tkan isi kon trak harus disetujui okh resiclen seda ngkan 
sebe lumnya pengertian mereka dalam kata " p e rse tujuan .. itu . ia lah 
residen c uma m eneliti dan menyetujui ora ng-orang/hadan-badan 
asing yang m eminta ta nah konsesi itu. bukanlah mencampuri 
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isi kontrak itu . Merekalah ya:-~g mengikat kont:·ak dengan Sultan 
dan dalam hal ini me reka tentu saja memasukkan pasal-pasal 
yang lumya menguntungkan me reka. baik mt'lalui tekanan-te
kanan maupun melalui diplomasi kat a-kata. O leh sebab itulah 
urnpa.manya. dalam ko ntra k tahun 186 7 perkebunan Tanjung 
Pasai antara Sultan Deli dan Arendsburg (P. Van de n Arend) 
te rclapat pasal-pasal yang merugikan, umpamanya pasal ''Tanah
tanah terseb ut tidak dibayar sewanya oleh pemegang konsesi 
ataupun olch ya ng mendapat hak untuk itu .'' 

Perjanjian kon trak itu . untuk se lama 99 tahun . Bukan main. 
Mak lum sajalah . pihak kita belum begitu ma tang dalam soal liku
liku d agang. sed angkan me reka adalah pedagang-pedagang ulung. 
Okh sebab itu pula pemerintah Belancla didorong oleh rasa poli
tik keamanan di masa yang akan da tang, mencampuri langsung 
d an merobah isi kon trak perkebunan dengan pasal-pasa l yang 
tidak terlalu terasa mem beratka n, pihak yang mempunyai tanah , 
walau pun clal am hakikin ya p emerintah Belanda tetap melin
dungi perkebunan. Keun tungan yang besar bagi pihak perke
bunar:, berarti keuntungan pula untuk negeri Belanda. Ka rena 
gugatan pihak pemega ng konsesi. maka pemerintah Belanda 
me mbuat dan mengesa hkan mod el akte konsesi tgl. 19 Oktober 
1878. isin ya yang penting antara lain ialah I ): 

I . Lama waktu ko nsesi tidak \agi ditentukan 75 tahun, 
ta pi ditentukan bers<:~ma dengan batas m aksimum 75 tahun. 

2. Tana h konsesi ba ik sebagian maupun se luruhnya tidak 
boleh dipindahkan ke na m a orang lain tanpa iz in Sultan 
dan o ra ng-orang besarn y<:t serta disetujui Resid en Suma
tera Timur. 

3. Has il tanah d ibayar ti ap tahun o leh pem egang konsesi . 

4. Jika Jalam satu tahun hasil tanah tid ak dilunasi. maka 
kon trak konsesi tanah jad i gugur. Panjar hasil tanah tidak 
bole h lebih cti bayar me lebihi dari satu tahun terdahulu. 

I) Tcr.icmahan dari pcnulis dcmik ian juga dc nJ:an t~::rj~mahan·t~:rjcmahan bcrikutnya 
diambil dari mudel aktL' ku nscsi yang d itulis dalam bahasa Bclanda. 
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Panjar-panjar yang tclah t~rjadi kbih dari I tahun dib~ri
kan. de n ga n adanya surat kontrak model ak tl' ini m enjad i 
bat al . 

5. Jika dalam tanah konsesi te rdapat tanah-ta nah penduduk 
yang diusahai m~reka . maka akan di tam bah lagi pacta 
mereka tanah-tanah yang cukup su b ur 4 bahu untu k tiap
tiap penduduk . yang akan me reka usahakan menurut ke
mauan mereka. Pe nge rtian pendud u k di sini ialah. anak 
bumiputra ya ng telah bl! rumah tangga . Dan ji ka terdapat 
dalam batas tanah kons~si itu po hon buah-b uahan. harus 
dibayar ole h perkebunan harganya dengan selayaknya. 
Jika terjadi dala m hal ini pendapat bed~:~ ha rga , maka 
Sultan se rt a orang-orang besar mem beri keputusan 
terakhir. s~telah bere mb uk dengan kepala p~merintah dae
rah. 

6 . Jika tan ah konsesi telah 5 tahu n . setahun penuh tidak 
dikerjakan dan hasil tanah tidak tlibayar da lam 3 bulan 
setelah pembayaran hasil ta nah be rakhir. maka kontrak 
konsesi jad i ba tal. 

Terhadap perubahan-perubah an ini pihak pemega ng ko nsesi 
merasa bertambah dirugikan apalagi pada waktu itu sedang di
dirikan perkongsian -perkongsian perkebunan. y~:~ n g mengam bil 
alih kontrak-kontrak konsesi lama 1863 sampai d~ngan 1877 
dari pihak pcmcgang konsesi pertama dan dcngan sc nd irinya harus 
menukar kontrak lam a it u deng:an kontrak yang tc lah ditetapkan 
pe me rintah. Juga pemegang-pl·megang kontrak ko nsesi lama me
naruh keberatan . Sebabnya tl'futama : 
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I . Ha rga tanah konsesi jadi turun , bila dia lih kan ke p ihak 
ketiga. 

2. Pihak Sultan mungkin saja mempunyai keberatan pemin
dahan hak kepada piha k ketiga . Demikian juga Reside n 
Pemerintah dae rah tidak setuju den gan peralihan itu. 

3. Konsesi lama yang bebas dari pembayaran hasil tanah , 
sekarang harus membayarnya. 



ruan Cr~m~r corang to koh Belanda pdopor perkebunan 
asing yang t t' rkenal mempertahankan kepentingan kaum peme
gang konscsi dan mcnguraibn k~pincangan-kepincangan tersebut 
dalam seb uah risahth dan mt>nyalahkan keputusan-keputusan 
pe mc rintah sd1agai tlTcbu t di a tas. Tidak ada seorang pemegang 
kon~l·si pun yang ber L'dia rda mc-robah st>cara damai bunyi ak te 
yang lama kt>pada yang bant t 18- 8). malahan mereka berhaja t 
hendak mengadukan pc· merit11ahnya sendiri kepada hakim tapi 
tidak ditausk.tn. Piha k perkebunan kembali memajukan kebe
ratan - kt>l'aat.~ n mereka di tahun 188-+ se-:ara !cbih keras dengan 
mcngl·m uka k:i n bahwa dulu mereka dengan persc tujuan residen
lah mcngika t kontrak tanah dengan su l tan dengan su:.1tu keya
kinan hah\\'a isi dan bunyi kontrak tanah itu dapat St' terusnya 
jadi pcgangan mereka. apalagi pada \vaktu itu mereka berspeku
lasi tkngan modal-modal yang dikeluarkJn. artinya masih me
rupa kan suatu pajudian luntung-untungan. sebab bclumlah 
tampak be nar keuntungan-kcuntungan yang bakal diperoleh . 
.lika g:tgal dalam usa ha pionir ini. rugi la h yang diperoll'h semata
mata tanpa ada imbala n lai n . Bahwa sangat berat syarat-syarat 
akte kontrak yang ba ru itu untuk dilaksanakan . Setausnya 
me reka menyatakan hahwa mereka tidak kebt•ratan beberapa 
hal diperjelas lagi. tcrutama hal-hal yang menyangkut soal hak
hak adat pihak rakya t pribumi. jika perlu ditambahkan itu pada 
aktc kontrak lam a. sehingga hak-hak rakyat tidak pula dirugikan. 
Tidak usah diperbua t ko ntrak baru, tapi cukup diadakan ko ntrak 
tambahan saj~t dala m mana kepentingan perkebunan tidak diabai
kan pula. terutama dalam hak mereka mengalihkan konsesi kepi
hak ketiga. 

Res id ent Oostkust va n Sumatera. Tuan Kroese n me ngu atkan 
rekt:s pihak pt•rkebunan ini dan a khirnya karena pihak pemerintah 
Bt'la nda pun perlu dukungan-dukungan pihak perkebunan d alam 
usaha politiknya. maka dalam model akte konsesi tahun 1884, 
yan~ disa hkan pemerint ah Belanda t anggal 19 September 1884, 
SL'bagiJn Lwsar permintaan-permintaan pihak perkebunan itu di
luluskan yaitu : 

Tidak usah diperhuat kontrak baru untuk pL'megang konsesi 
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lama , cukup dengan mcngadakan aktc kontrak tambahan saja, 
sehingga keseluruhannya berjiwa ak te kontrak 1878. 

Sebagai contoh buny i ketetapan pemcrintah tersebut adalah 
sebagian berikut menge nai pasal-pasal ak te kontrak (di te rj~mah

kan) : 

Pasal 
Sultan Deli beserta o rang-o rang Besar memberikan pada 

pihak ked ua untuk perusahaan perkebunan seb idang tanah 
yang tidak diusahai rakyat sebesar .. . bahu. terletak di . ... 
dan berwatas den gan ... , ya ng tiap-tiap bah u lu asnya adalah 
500 persegi roede Rijland (7031 M2). 

Pasal 2 
Lam anya penyerahan tanah ini ditentukan . .. tahun . 

Jika pihak kedua meninggal dunia sebelum kontrak perse
tujuan ini berakhir. haknya da n kewajibannya beralih pada 
turunannya ataupun yang berhak mendapatn ya. 

Pasal 3 
Hak-hak dan kewajiban akibat dari kontrak perse tuju

an ini , ticlak dibenarkan baik seluruhnya maupun sebagian 
nya dialihkan pada pihak y ang lain , terkecuali denga n per
se tujuan dari Sultan Deli clan orang-orang Besar dan clengan 
pengesahan dari Resident Oostkust va n Sumate ra. 

Pasal 4 
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Sebagai hasil tanah dari tanah yang cliserahkan pada 
pihak kedua, saban tahun pihak kecl ua akan membayarn ya 
f ... per bahu. Hasil tanah atau sewa itu mulai clihitung se
gera setelah perjanjian kontrak tanah climaksud disahkan , 
dengan pengertian. bah wa pada tahun pertama harus clilunasi 
sejumlah uang m enurut luas tanah yang Jiusahai dan clalam 
hal ini sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah se luruh 
hasil tanah. pada tahun kedua d ua perlima dan pada tahun 
ketiga tiga pe rlim a , pada ta lllln keempat empat perlima dan 
tahun-tahun berikutnya seluruh jumlah h asil tanah tersebut. 

Jika d alam tempo 3 bulan sete lah keputusan hakim. 



hasil tan ah yang belum lunas dalam tahun itu tidak dibayar, 
maka dianggaplah bahwa kontrak konsesi telah dibatalkan 
hakim. dengan tidak mengurangi kewajiban pihak kedua 
untuk melunasi biaya-biaya, kerugian dan uang bunga se- -
bagai imba lan pihak pertama. 

Pembayaran pendahuluan lebih d ari jumlah setahun 
dari hasil tanah tidak dibenarkan: semua hal-hal yang ber
tentangan dengan ini dinyataka n ticlak sah . 

Pasal 5 
Jika clal am lingkungan konses i yang dimaksud pasal 

I terdapat pend uduk bumiputra. mak a pada tanah yang 
telah diusahai m ereka sendiri. menurut keperluannya diada
kan pertambahan tanah dengan t anah yang baik dan ditam
bahi lagi denga n beberapa bidang luas tanah , sehingga pendu
duk bumiputra selu ruhnya m asing-masi ng me ndapat empat 
bahu, tanah-tanah itu selu ruhnya adalah mesti te tap menjadi 
hak mereka dan bebas mempergunakannya menurut kehen
dak mere ka . 

Yang dimaksud dengan opge=etenen b u miputra dalam 
hal ini . ialah segala kepala rumah tangga , yang berdiam baik 
sewaktu ak te konsesi me nurut pasal 1 ini diperbuat , m au
pun kepala rumah tan gga setelah akte konsesi ini. yang 
menurut adat berhak atas tanah tersebut. Jika dalam meng
usahai tana h konsesi ini. di lapangan o leh pihak kedua 
didapati pohon buah-buahan atau po ho n tualang atau poho n 
la innya yang b iasanya tempat lebah bersarang, m aka kepada 
penduduk bumipu tra ya ng berhak atas itu Jiberi bayaran 
ganti rugi. ji ka yang bersangkutan memintany a. 

Jika terjadi sengketa dalam hal ini . maka ketentuan te r
akhir berada pada pihak Kerajaan d engan berembuk dengan 
Kepala Peme rintah Belanda di d aerah itu (Hoo[d J!a/1 Gewes
t elijk Bestuur). 

Pasal 6 
Pihak kedua harus segera memulai mengus~( hai tanah 

yang dimaksud di pasal I . Jika dalam 4 tahun setelah penge-
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sahan ta nah ini. belum ada sc- kurang-kurangnya [ 15 dari 
luas tanah dibuka. maka dianggap kontrak konsesi itu te lah 
batal. terkc-cuali _iik:l pihak pc-rtama memberi kelonggaran 
\\·aktu lagi pada pihak kedua. 

J ika setelah 5 t ahun kontrak konsesi b~· rjala n dan dalam 

setahun penuh tanah-tanah t ida k dibuka. dibiarkan bc-gitu 
sa_ia. dan kc\\·ajiban membay a r hasil tanah da lam 3 bulan 
setelah tanggal hari bayar berl alu. m aka clianggap kontrak 
konsesi itu telah dibatalkan o leh haki m. 

Pasal ~ 

Ked ua belah pihak berjanji. segala se n!!ke ta m e ngcn:u 
pelaksanaan dari kon trak konsesi ini. m en ye rah kannya 
pada p ih ak pendamai , sebagaimana cl isebut dalam pe r
a t uran -peraturan hukum perclata eli Hindia Be la ncla . 

Pasal 8 
Menurut adat se temp at sd iap wak tu pencluduk bumi

putra bebas untuk mengambil dan mengumpulkan hasil
has il hutan dan kayu bakar clan juga ramuan perumahan 
untuk keperluan sendiri. el i a tas tanah konscs i yang tclah 
d iserahkan itu. 

Pasal 9 
Sekeliling kampung dalam lingkungan ko nsesi sebaga i

mana d isebut di pasal I . selain tanah-tanah tambahan serap 
(reserve) yang dimaksucl eli pasal 6 , h aruslah disecliakan 
lagi tanah clengan Iebar 100 vadem = I 70 m eter tkngan 

luasnya paling sedikit 3 x luas kampung yang ada untuk 
keperluan penduduk bumiputra sebagai tanah khusus kam
pung. Pihak kedua (perkebunan) tidak boleh menguasai 
hasil-hasil yang terclapat pada tanah tersebut. 

Pasal I 0 

150 

Pihak kedua (perkebunan) menyatakan terikat untuk 
menyempurnakann ya selain mendahulukan penyerahan ta
n ah-tanah tambahan guna perlu asan kampung seperti climak
sud pada pasal 6 dan 10 di atas: juga penyerahan untuk 



penduduk bumiputra ya ng dimaksud di pasal 6 (untuk 
ini me reka didahulukan dari orang lain ). tanah -tan ah bekas 
tembakau (tanah jaluran) yang ticlak clihayati o le h pihak 
kedua untu k clitanami pact a tahun berikutnya: tanah itu di
pakai untuk keperluan se kali pengutipan hasil p e na naman 
padi dan jagung dan untuk itu pihak kedua tidak cl ibenar
kan memungut sesuatu dari bumiputra tersebut. Hanya 
pihak kedua dapat memajukan sya rat uta m a . bahwa 
penduduk b umiputra yang memaka i tanah itu j ika hendak 
menjual hasi l tana m annya yang diperolehnya dari tanah 
jaluran ini. h aruslah me njualnya te rlebih dahulu kepada 
pihak kecl ua (perkebunan ) dengan harga pasara n. Untuk 
tiap-tiap penduduk bumiputra disediakan o leh pihak kedua 
tida k lebi h dari I Y2 bahu . T anah-tanah bekas t a naman tem
bakau ini Ualuran ) h endaklah diserahkan tanah yang le tak
nya yang tadekat pacta tcmpat tingga l dari pe nd ucluk bumi 
putra ini . Bil a timbul sengketa mengt!nai hal in i antara pihak 
ked ua dan pend ud uk maka diminta kt!putusan dari peme
rintah . 

Pasal II 
Sepanjang tebi ng dari sungai-sungai . harus clitingga lkan 

sejalur tanah paling sedikit 25 vadem = 42Yl Jlle ter Iebar 
yang tidak dibenarkan diusahai o leh pihak ketlua. Po hon
pohon yang tumbuh di atas t an ah ini tidak dibena rkan di 
potong. Pihak kedua dibenarkan pada jalur tanah ini 
membuat jalan-j alan ke pinggir sungai. mendirik an gudang
gudang dan rumah -rumah. dan khusus untuk hal-h al ini di
benarkan me motong po hon-poho na n yan g diperlukan. 
Pengertian sunga i dalam hal ini. ticlak termasuk pengertian 
a nak sungai, alur-alur dan segala sesuatu sem acam itu , yang 
menurut waktunya menjadi kering tak be rai r . 

Pasal 12 
Pihak kedua (perkebunan) menya takan teril·a t memu

langkan atas tagihan piha k kesatu ke pada piha k kedua se
bagian dari t an ah konsesi seluas-luasnya untuk seluruhnya 
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20 ballU guna kep~rluan establisme n pemerint ah. terke

cuali jika di atas tanah yang d itagih itu te lah berd iri ba
ngunan-bangun an ataupun tanaman-tan :.11n an keras perke
bunan (m•erjarige culruurgeH·assen). Untuk pemulangan 
ini pihak kedua tidak akan menagih sesuatu gan ti rugi. 

Pasal 13 
Dalam 12 tahun se te lah pengesahan kon trak konsesi 

1111 . pihak kedua mengi ka t di•i untuk menyuruh buat suatu 
pe ta tanah dari tanah konsesi oleh seorang ahli ukur yang 
di angkat denga n sumpah. clenga n skala I : I 0.000. dan peta 
tanah itu harus d iserahkan pada pihak pemerintah . Hasil 
tanah sebagaimana yang d imaksud eli pasal 4 akan d ipt>r
h itu ngkan m enu rut luas yang terdapat clalam peta tanah yang 
dimaksud. 

Pasal 14 
Persetujuan kontrak konsesi ini dihitung mulai berjalan 

sejak pengesahan kontrak okh Resid ent Oos tkus t va n Suma
tera . 

Dahulu pend uduk kam pung yang berh <Jk atas tanah ada t cl i
sebut eli akte k o nses i tahun 1877 dengan istilah bel'olking (rak
yat), kemudian dalam akte konsesi I 884 pasal diseblJt: 

"Onder opgeze tenen moet rerstaan 1vorden aile hoofden 
ran huisgezinnen. hetzy f. l·dens, hetz.1· na de uitgiftc op het 
perceel gevestigd, en die volgC'ns de fnhecmsche instellingen 
te rekenen zyn tot de rechthehbenden op grond '.' 

(Yang dimaksud dengan upgezetenen. ialah segala kepala 
rumah tangga yang berd iam baik scwak tu akte konsesi ini (me- . 
nurut p«sal I ) diperbuat maupun kepala rumah tangga sete lah 
adanya akte konsesi ini . dan mereka yang menurut adat herhak 
atas tanah ''). 

Kemudian d alam akte k onsesi 1 89~ dipakai juga isti lah 
opgezetenen. Baru di tahun I 924 timbu l kata rcsmi " rakyat pe
nunggu." Pengertian pihak kerajaan mengc nai isti lah rakyat 
penunggu itu ialah semua suku Melayu dan su ku Karo yang ber-
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diam di sin i (de autochtolle bel'o!killg) serta se mua penduduk 
suku lain yang beragama Islam yang tdah melarut::k::m dirinya 
setidaknya 5 tahun menghayati adat resam Melayu Jan mf'njadi 
rakyat Raja (~ . erajaan). Rakyat penunggu ini lah yang berhak atas 
tanah jaluran b~·kas penanaman tt'mbakau p~rkebunan Deli selama 
sa tu musim penanaman padi sesuai dengan hak adat dan perjan
jia n konscsi. 

8. Soal Ta na h J alura n dan Ra kyat Pe nunggu 

Dengan surat htetapan Kerajaan Nege ri Deli tanggal I ~ 

Ma re t 19~4 No. 361. ya ng disa hkan oleh de Goul'emeur der 
Oostkust l'a/1 Sumatera tangga l - ~3 Jun i 1924 , dikeluarkan per
aturan rakyat penunggu clan p e ratu ran pembagian hak ta nah ja
luran eli dalam konscsi. Pe raturan in i d ipe rb uat dalam dua baha
sa , yaitu : Bah asa Melayu dan bahasa Bela nda. Ji ka ada timbul 
selisih tafsi ran dari pusal-pasal di peraturan ini. maka teks/ hahasa 
Belanda yang jadi pegangan. Kerajaan Serdang pun mengeluarkan 
" Peraturan rakyat penunggu" bertanggal 19 Mei 1924 No . 40/ B. 
Dan demikian juga Kerajaan Langkat dengan surat ketetapan
nya tanggal I 0 Jul i 1 9~4 no. 36. yang isinya umumnya tiada 
berbeda de ngan yang dikeluarkan o leh Kerajaan Deli . Bun yi dari 
pc raturan itu adalah seperti eli bawah ini yang diambil hanya 
salin an bahasa Melayunya saja. 

Orang-orang yang berh ak di atas tanah terletak dala m per
kebunan tuan saudagar, yaitu : 

I. Anak bumiputra yang lebih dahul u ada berumah tangga 
eli clalam perhinggaan tanah. yang kemuclian diserahkan ke
pacla tuan saudagar. 

2. Anak bumiputra yang dahulunya b~:rumah tangga eli atas 
sepotong tanah. kemudian ia pinda h dari situ, dan sesudah
nya tana h itu diserahkan kepada tuan saud agar. maka ia 
datang kcmbali berumah tangga eli tanah itu. 

3. Anak bumiputra kerajaan yang datang dari satu tempat 
di dalam kerajaan itu, sesudahnya tanah itu diserah kan ke
pada tuan saudagar. maka ia masuk berumah tangga eli atas 
tanah itu. 
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4. An ak b um ipu tra kerajaan. yang clatang cla ri lu ar kerajaan itu . 
dan yang menurut timbangan ::c/fbcsruur semupakat clengan 
Hoofd ran Plaarse/ijk Bestuur. bokh juga disamakan ctengan 
anak bumiputra kerajaa n itu. sesudahnya tanah itu cl iserah
kan kepada tuan sauclagar. maLt ia masuk berumah tangga 
di atas tanah i tu . 

5. Seorang perempuan j anda. rakyat clari ke rajaan sebel um 
ia bercerai mati de ngan lak in ya. alia beruma h sendiri di atas 
tan ah dan s udah mempunyai hak : maka hak itu ditentukan 
yang ia hanya akan mempunya i hak pcnuh apabila ia ada 
mempunyai anak: apabi la ia tiada mempunyai anak maka ia 
dapat hanya seperd ua hak saja. 

6. Perempuan jancla. yang berce ra i hiclup (hingga empat o rang 
jancla banyakny a) clari oran g yang berhak. bersama-sama 
clia m eli clala m sa tu rumah dan rum ah itu masuk el i dalam 
perhinggaan tanah kebun , maka perempuan ja ncla itu (m a
sing-masing) mempe rol eh sepenlu a dari hak orang yang ber
hak: baikpun mcreka itu cliam pacla oran g tuanya atau 
o rang lain. Peraturan snupa ini berlaku buat janda yang 
bercerai mati . 

7. Orang yang berhak. memp unyai leb ih dari sa tu bini. m asing
masing tinggal da lam sat u rumah. sa tu te rk tak eli tanah 
itu dan satu terle tak di la in kebun , hanya bole h m emper
ole h hak eli d alam kebunnya el i man a ia tersebut dalam 
staat jiwa. 

8. Rakyat penunggu. yang bercerai hidup atau mati tidak 
m empunyai anak, kalau ia tinggal dalam rumahnya se ndiri , 
mempero leh seperdua haknya: apab il a ia mempunyai satu 
anak atau lebih (pada perka\vinan yang kedua atau pe rka
winan yang berikutnya), m aka ia akan mendapat hak penuh. 

9. Anak laki-laki yang berhak, memperoleh hak, waktu 1a 
tinggal clalam rum ah sencliri. 

I 0. Tiap-tiap lima tahun akan dite tapkan kern bali staat Jtwa 
yang berhak . 

154 



II . Segala perst' lisihan yang tumbuh daripada aturan surat 
ini. clitimbang sepanjang artinya tulisan bahasa Be lancla. 
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PEN DUDUK Dl 

DA LA M PER-
Hl NGGAAN 
KO 'S ESI 

156 

PERATURAN 
pembagian hak tanah di dalam konsesi 

bu ian!! 
Yan!! 
bel urn janda pd ihara ana k 
kawin 

janda tiad a pt'lihara an<tk 

Bagian hak 
tanal1 jaluran 

Vz 

l 

y, 

Peratu ra n 
Rakyat penunggu ; 
Pasal 

9 

8 

8 
- · - - --- --·--- ----- -- -

O ra ng b~r bin i : gadis 
Lak i buja nj! <t tau a ta u j<t nda p.:-

janda tiad a liha ra anak l 5 .6 
peliha ra a- bcrb iili : jaiiO:l _ ____ 

8 d an 9 
anak pe lihara anak 1 y, 

Yanl! 
suda h janda pd iha berbini : l>ujan!! 
kawi n ra anak a tau janda t iada 

pelihara anak l Yz 5.6 
l>er bini: j anda 

- -
dan 

pelihara a na k 2 8 

t~rmas u k sc·su-
d ah nya c·c•nl". d i 
sera hkan tua n 

l>ujan!! Saudaga r 0 
tcrmasuk s.:bc-

yanl! lumnya o.: um:. 
bclu m discrahkan tu-
ka win an Sauda)!ar y, I d an 2 

Janda pelihara a nak l 5 d an 6 
Orang tiada pclihara 
pc rem ~na k y, 
puan 

berlaki : buj ;1 ng 
bujan11- a tau a ta u j and a ti-
janda tiadd ada pclihara 
pelihara anak ana k I 5 .6 

yang bc rlak i: j anda 
sudah pelihara ana k 1 y, 8 dan 9 
kaw in be rlak i: b ujang 

janda pcliha a tau janda t i-
ra ana k ~~raanak I Y, 5.6 

be rlaki : janda 
r iara a nak 2 dan 8 



Semua perkebunan asing di Sumatera Timur dibuka h anya 
dengan ten aga manusia. Pemb ukaan hutan belukar. penebasan 
kayu-kayu besar, pembuatan saluran-saluran air. pengolahan 
tanah. pe nanaman tembakau dan sebagainya dilakukan oleh bu
ruh-buruh perkebunan yang didatangkan dari lua r dan dalam ne
ge ri. Buruh-buruh dari J awa berjasa besar dalam pembukaan hutan 
di tanah Deli untuk dijadikan cultuur Mesin-mes in belum ada. 
cangkul. parang, itulah alat utama . Buruh-buruh bangsa Cina. 
suku Ho kkian dan Ko ngfu dipesan d ari Pe nang dan Makao. 
SedangkJn buruh-buruh bangsa Ind onesia clidatangkan dari Jawa 
dengan ika tan kontrak kerja sel ama 3 tahun. Walaupun ada kon
trak kerja , banyak clari mere ka yang me larikan d iri d a ri kebun. 
Tiada berkbihan jika dikatakan. bahwa se mua buruh yang di
pekerjakan di pe rkebunan eli m asa itu adalah kena " perangkap" 
dan ditipu Belanda dengan janji-janji yang muluk melalui kaki 
tanganny a el i Pulau Jawa clan di nege ri Cina ( istilahnya "kena 
werek"). Padahal j ika mereka telah sampai di perkeb unan-perke
bunan asing itu , be rart i mereka telah masuk "perbudakan yang 
tersembunyi " . Dan keadaan perbudakan ini dilindungi oleh 
pemerintah Belancla dalam su atu peraturan yang terk enal dengan 
nama Poenale Sanctie th . 1880. yang isiny a an tara lain : 

I. Buruh tak bokh meninggalkan areal pe rkebunan 
2. Mesti bekerja patuh 
3. Tidak boleh melarikan d iri 
4. Tidak boleh membangkang 

Te rhada p hal-h al ini ada ancaman hukuman. Pada th. 1903 
keadaan nasib buruh kontrak kebun ini sa ngat m enyeclihkan. 
sehingga terpaksa pe me rin tah Be landa dengan resmi meng!rim 
seorang petugas be rnama Mr. J . LT. Rh emrev ke Sumate ra Timur 
untuk mengadakan pemeriksaan dan te rnyata pula keadaa n
keadaan itu benar-benar menyedihkan, sehingga ditimbulkanlah 
peraturan-peraturan pemerintah untuk men cegah kelanjutan
kelanjutan seperti hal-hal di atas dan guna menjaga kese lamatan 
buruh-buruh itu diadakan pula kantor Arbeidsinspectie (Dinas 
Pengawasan Perburuhan). Sebe lum itu bukan saja buruh-buruh 
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kontrak itu dipergunakan di pcrkcbunan di dalam ncgeri . tapi 
juga dikirim ke luar negeri. dijadikan bu ruh di Suriname dan 
lain-lain yang letakn ya di Amerika . Maka pemerintah Belanda 
melarang hal tersebut dan syarat-syarat perbunthanpun eli perke
ras. yaitu buruh dari Jawa hanya boleh diambil karena sukarda 
bekt.1_ia dan menandatangani kontrak. 

Pada th. 19 13 telah ada 1::!7.700 orang buruh kontrak 
eli sini dan eli th. 1916 meningkat menjadi 198.093 orang. Orang
orang Karo dan orang-orang Melayu tidak mau bekerja di pcrke
bunan-perkebunan ini . biar di kantor <Jpalagi jadi kuli /buru h . 
Kita mengerti apa sebabnya. Mereka tidak mau masuk p erangk ap 
dan lebih suka beke rja bebas. Oleh sebab itu Belanda mengatakan 
bahwa "Orang Me layu dan orang Karo itu pemalas. tak dapat 
dipen:aya. kbih suka menghabiskan waktunya dengan mcman 
<.:ing dan duduk-ducluk eli lepau saja". Malahan seorang Be landa 
bernama A.J . van der Aa dalam bukunya: Aardrijkskunde Wour
dellbuek. Jiliel Ill tahun 1841 h alaman 253 mengatakan : "Orang 
Melayu eli tanah Deli adalah pero mpak dan lanun-lanun". Sudah 
menjadi adat dunia . orang yang tidak disukai apalagi orang yang 
tidak mau dipe rintah selalu dicerca. Di perkebunan-perkebunan 

asing itu bekerja juga o rang-orang Keling yang didatangkan dari 
negerinya : mereka juga mengadakan perjanjian ikatan kerja sela ma 
3 tahun . Se telah habis kontrak ke rjanya , sebagian besar dari me
reka dan orang-orang C ina ini menetap eli tanah Deli. l tulah se
babnya hanya di seki tar Medan terdapat o rang Keling (India). 
di luar dae rah Sumatera Timur hampir tak te rd apat orang Keling 
di Indonesia ini . Menjaga agar kegiatan-kegiatan mereka dapat di
batasi dan d iawasi. pacta mereka diberi perkampungan sendi ri , 
umpamanya : Kampung Keling dan kampung Cina yang te rdap at 
eli KotOJ Medan ini dulu . Mereka tidak dibenarkan tinggal di daerah 
perkampu ngan bumipu t ra. yang ada dalam sebuah kota maupun 
yangdi luar kota . Cina-cina itu dulu dipang.g.il o kll orang-orang 
Ml'layu lkngan sd)lllan .. Singkl•k" artinya dalam hahasa Cina 
"tamu-haru ... Sl'llllla llll'reka itu masill llll'lllakai ram hut panjang 
di kl·p;tla y ang di jalin nwnjadi .;;nu. istilahnya dulu ··taucang". 
Sl'l)a!!i an hl'S;Ir Ci n;h ·ina itu masuk IWrl-..umpu lan-plTkumpul;l n 
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yang langsung dikendalikan dari negeri asal mer~ka. Dua di anta ra 
perkumpulan-perkumpul an itu ya ng dikenal ialah Siang /hn~e 
dan Siang Bu. Kekuasaan dan pengaruh perkumpulan kongsi 
gelap Cina ini jauh l ~bi h besar daripada " Mayor" at.au ' 'Kapt~n '' 

Cina setempat yang diangkat oleh pemerintah Belanda pada wak tu 
itu untuk ml'ngepalai ora~1g-orang Cina di sini . 

Dengan t.libukanya tanah Deli untuk pt>rkebunan asing dan 
karena polit ik "pin tu-terbuka" dari pemnintah Belanda . maka 
tim bullah ants p~.· mbangunan dan ants manusia clari be rbagai 
sudu t. se hingga 111 L'nurut buku Oosrlwst l'a/1 Sumatera lnstituut 
Ciw1ie.k 19:!:! karangan Dr. T. Volke r. jumlah penduduk Suma
tcra Timur rn t>mbub ung dari 568.-l-1 7 jiwa pada th. 1905 menjad i 
1. 197.554jiwa pada th. 1920 yang terdiri dari : 

I . 04~ .930 jiwa bangsa Ind onesia 
I 34 .750 j iwa bangsa Cina 

7.882 jiwa bangsa l·.ropah 
I I .592 jiwa bangsa A ia Timu r 

400 jiwa bang.sa Arab 

Di antara jumlah 1.042.930 jiwa bangsa Indonesia itu te rda
pat 285.553 ji wa o rang suku Melay u. d i antaranya 145.364 orang 
lak i-!aki dan 140. 189 orang p~rempuan. Sl:'rta : 

353.557 o rang suku Ja wa. st>bagian besar buruh di pt:!rkebun
an 

323. 125 ora ng suku Karo. Simalungun da n Mandai lin g. 
37.23 I o ran g sL:ku Sunda. sebagian hesa r di perkebunan 
I 7.258 ora ng su ku B;111jar. buruh b~.·bas dikebun tembakau 
15.002 o rang suku Minangkahau 

yang sdebihn ya adalah dari suku lain . 
Dalam pacla itu penduduk ko la Medan bertambah ba nya k. 

Ji ka di tahun 1823 Anderson mendapati penducluk Medan 200 
orang banyaknya. maka di tahun 1905 penduduk tl'lah menjadi 
14 .250 orang dan lh . 19 20 mencapai jumlah 45 .24~ orang. tn
diri dari : 

23 .823 o rang ba ngsa Ind onesia dari bcrbagai suku 
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18.297 orang bangsa Timur Asing (Cina, Kelin g. Arab dan 
lain-lain) 

3. I 28 orang ban gsa Eropah 

Pada waktu in i penduduk kota Medan berjumlah 700.000 
o rang (1973 ). Bahasa yang dipergunakan ialah bahasa Melayu 
yang te lah di Indonesiakan langgam clan paramasastranya. Baju 
keb:Jya panjang dan kupiah clan tepung tawar tela h mel uas Ji
pergunakan clalam kehidupan sehari-hari a tau eli wak tu upacara
upacara. Pe rkawinan antar s uku pun te lah be rkembang. D~n 

dalam ban yak hal nyatanya Deli kembali me mpe lo pori '' Jndo
nesia nisasi". sejalan se bagaimana yang d irintis oleh T. Gojah 
Pah lawan d ulu . 

9. Sultan Makmun Alrasyid tokoh pembangunan Deli dan kota 
Medan 

Ditinjau dari segi pembangunan dan perkem banga n daera h 
Deli. m aka Sulta n Ma'munal Rasyid sanga t berjasa da lam bid a ng 
ini . St:l ain be liau be rdaya upaya scdap at-dapatn ya mempertahan
kan hak-h ak tanah dan lembaga adat , beliau clengan pandangan 
ja uhnya menyokong usaha-usaha ekonomi sosial. Buruh-buruh 
pe rkebunan yang tel ah habis kontraknya clan tidak pulan g ke m
ba li ke J awa, ditampung di " kampung-kampung koloni" a ta u 
me re ka tinggal berdiam eli kampung Melayu yang te la h ada. Na m a
nama kamp ung seperti kampung Ba njar. kampung Bantan. kam
pung J awa. kampung Mandailing, kampung baru timbul di berba
gai tempat tertentu . 

Pada th . 1886 untuk kota Medan didirikan sebuah Plaatselijk 
Fonds ( egeriraad) yang mengurus kepentingan-kepentingan 
ko ta. Areal kota dipe ro leh dari Sulta n De li , melalui suatu p rosed ur 
khusus. Modal b iaya k erja keperluan pe rn biayaan jalan-jal an. 
parit-parit. penerangan jalan dan lain-l ainnya didapat o le h Plaat
selijk Fonds ini dari basil sewa toko-toko d an perumahan ·d i atas 
tanah erfpacht. ya n g dise rahka n o leh Sultan Ma'mun . Demi ki an 
j uga pajak-pajak ke ndaraa n yan g dahulunya d ik u tip o le h Su ltan 
seka rang d iserahka n Sultan kepada Badan ini . Pe ndapatan-pt· n
dapatan lain diusahaka n sencl ir i oleh Fo nds te rse bu t. Da lam 
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Staatsblad th . 1888 no. 20 5 di tl'ntukan oleh pemerintah Hind ia 
Belanda luas ko ta Medan clan sebelum itu pacta th. 1886 , ko ta 
Medan telah cl ite tap kan oleh pem erintah Belanda menjadi Ce
m eente.!(Jnds. Salah sa tu da ri tahun-tahun ini ( 1886 a tau 1888) 
clapat di anggap tahun j ad i ko ta Medan . yaitu lahirnya Medan 
Deli resmi menjatli kota. 

Pada tahun 189 1 1893 kota Med an diperlu as d engan tanah 
yang dise rahkan o leh pihak p erkebunan-perkebunan asing dengan 
pe rsetuju an dan melalui Sultan . 

Pada tgl. 3 0 No pe mber 19 18 clengan Akte No taris J .M. 
De Hondt Junio r no. 97. Sultan Ma 'mun kt:mbuli m enghibahkan 
kira-kira 200 ha tan ah yang te rletak dalam perbatasan ko ta Medan 
kepada Cemeen re Medan . P/aa tselijk Fonds te lah bertukar dengan 
badan ya ng Jeb ih besar untu k m engurus ko ta Meclan . yaitu Ge
meente Medan yang didi rikan secara resmi o leh Pemerintah 
Belanda pacta tgl. I April 1909. Penyerahan tanah 200 ha itu 
mengand ung bebcrap a syara t ke tentuan : 

I. Kampung Ko ta Ma'sum dan Kampung Sungai Kerah 
Percut tidak termasuk wilayah Gemeente Medan, walau
pun kampung-kampung ini terletak dalam kota Medan. 

2. Dalam hib ah ini tidak termasuk tanah-tanah y ang telah 
dise rahkan Sultan t erle bih dahulu pacta Deli Maskapai 
clan tanah-tanah yan g diduduki/ dipakai peme rintah Be
landa dalam ko ta Medan . 

3 . Tidak aka n dikurangi hak-hak yang te lah dipunyai oleh 
pri badi-p ribadi / perorangan. 

Dalam pada itu . eli luar ko ta Medan ini Sultan membenarkan 
berdirinya kampung-kampung yang sebagian adalah dari tanah 
kurnia Sultan, seperti Kampung Silalas dan Kampung Sei Mati 
dan lain-lain. Untuk t anah-tanah kepunyaan pribadi rakyat Raja 
oleh Sultan d ikeluarkan surat tanah , terkenal dengan nam a Grant 
Sultan, se bagai tand a hak milik . 

Dalam k o ta Medan. juga Deli Maskapai m engeluarkan surat 
tanah sewaan pada p ihak ketiga atas tanah pe rs il Erfpachtny a, 
dan Grant Deli Maskapai ini didaftarkan pacta Kantor Tanah 
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Pemerintah. Sedangkan pihak Pemerintah Belanda di kota Medan 
mengeluarkan Grant Kontrvleur unhtk pihak kctiga atas tanah 
yang Iangsung dikuasai mereka. 

Untuk mernperindah kota Medan. maka Sultan Ma'munal
rasyid mendirikan lstana Maimun ( 1888). Mesjicl Raya ( 1907). 
Istana Puri di Jalan Raja (sekarang tidak ada lagi), Kantor Kera
patan ( 1906). sekarang Kantor Bupati Deli /Serclang kemudian di
rencanakan beliau taman kolarn Tcngku Khalijah. yang sekarang 
bernama Taman Sari Deli. Sebclumnya itu beliau mendirikan 
mesjid-mesjid di Labuhan Deli. Kampung Bahti dan Tanjung 
Mulia. Untuk tanah kuburan umum kaum muslimin. beliau meng
hibahkan pula beberapa biclang tanah yang lu as. Atas anjuran beliau 
didirikan pula untuk pertama blinya se buah rumah yatim piatu 
Jamiatul Washliyah di Kampung Besa r Labuh an Deli dalam pe
ngurusan Tuan Abusamah bin Haji Bakar dan lain -lain. Kemudian 
barulah timbul di tempat-tempat lain di claerah ini . Atas jasa beliau 
di bidang penghibahan tanah guna perluasan kota Medan tanpa 
bayaran dan ikut pula mcnyertai mempcrinclah kota Medan dc
ngan bangunan-bangunan indah megah clari pihak kerajaan De li , 
dan ditambah pula dengan fasilitas-fasilitas dan bantuan motil dari 
beliau untuk kepentingan Gemeente Medan secara ikhlas. maka 
Gemeente Raad Medan clalam salah satu sidangnya ditahun 1924 
memutuskan. m encantumkan nama beliau untuk sebuah jalan 
utama dalam kota Meclan. dengan sebutan Sultan Ma'munarrasyid 
Weg. Pada waktu ini nama jalan itu ticlak tercl apat lagi di kota 
Medan . 

Sultan Ma'mun menjacli Sultan pada tahun 1873 dan mang
kat pada tahun 1924. 

Di bidang seni dan pertanian Sultan Serdang. Tuanku Sultan 
Sulaiman Syariful Alamsyah. mempdopoti secara nyata dan 
memperoleh hasil yang ·baik. Opera Melayu " lnclra Ratu" a tau 
di masa itu lebih dikenal dengan istilah "bangsawan" membuat 
pertunjukan di Sumatera , Jawa , Singapura dan Malaya. Di tahun 
1903 beliau atas biaya sendiri membuka irigasi yang teknis (ben
dang) <..lekat perbaungan dengan menclatangkan transmigran-
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t ransmigran bangsa Banjar dari Kalimantan . lrigasi ini sampai se
karang berhasil baik . 

Di hidang perkebunan Sultan Serdang mcmbuka kebun ke
lapa dan kl·bun karc t menurut cara-cara Bara t dan tiada kalah 
urusanny a dari perkebunan-perk~:bunan bangsa asing lainnya. 
Di bagia n K~·sultan an Asahan dan daerah Labuhan Batu , Sultan 
Asahan serta Raja di Bilah - Panai - Kualuh, membuka kebun
kebun kl'lapa d an tanam an keras lainny a . 

Pem bangunan di bidang Agama/spiritual dipelopori oleh 
Sultan Langka t. Sult:ln AI Haji Musa 1 ·aksahandil Muazzamsyah , 
dcngan 5 huah mesjid yang besar-besar indah pennai. masing
masing di Pangkalan 13randan . eli Tanjung Pura. St:1bat. Binjai 
dan Sdesa i. Di Tanjung Pura di bangun sebuah perguruan Islam 
y:1 ng ke mudian terke nal sampai ke luar nege ri . Pacta waktu itu 
siswa-siswa dari Maktab ini dapat meneruskan pelajarannya ke 
AI-Azhar di Ka iro. Mesir. Demikian pula bdiau mewakafkan 
sebidang tanah yang. luas untuk dijadikan kampung d an modal 
bagi tuan Curu Tarikat 'aksab<adiah Syekh Abd ul Wahab. Kampung 
Wakap Babussalam (Besilam ) ini , letakn ya 7 km dari Tanjung 
Pura dan adalah kedudukan pertama tempat orang berst•luk 
mcnurut aliran Naksabadiah di Sumatra Utara/ Malaysia. Menurut 
kctera ngan Hamka dalam bukunya Dart Pembendaharaan Lama 
halaman I 77. " Dalam Kerajaan Del i ada pula dua negeri yang 
me njadi nege ri yang menjadi pusat kegiatan Tasawwuf, yaitu ne
geri Bundar Kh alifah dan negeri Firdaus". 

Di biclang pe rsura t kabaran pada awal aba d XX dan di bidang 
kewartawanan (press) muncu l berge rak beberapa to koh untuk 
m emberi pencrangan dan kupasan politik kepada rakyat Mela
yu Pesis ir melalui majalah ataupu n press media Jainnya (lihat ha
Jaman 68 ). 

De ngan datangnya ke kuasaan Peme rintah Belanda pacta 
1862 ke Sumatera Timur, susunan Pemerinta han dan Pengadilan 
Kerajaan Sultan-sultan mengalami perubahan-perubahan. disesuai
kan dengan kehendak Pemerintah Belanda. Pera turan Pen gadilan 
tcrtulis eli Kerajaan Bilah dinaskahkan pada ta nggal 20 Maret 
19 00 oleh : 
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Tengku Sutan Bindar Alam 
Tengku Abas 
Tengku Alang Abu Thanir 
Tengku Kesuma. 

Di Kaajaan Kualuh pada tanggal 20 Desember I 900 oleh 

Yang Di Pertuan Haji Muhammad Syah. 

Di Kt!rajaan Panai pad a tanggal I 0 Januari 1903 olt!h : 

Tengku Sulung Syah Nara 
Kelana Putra 
Haji Zakariah 
Abukasim 

Di Kerajaan Ko ta Pinang. pacla tanggal 8-3-1 903 o leh : 

Yang di Pertuan Sakti 
Tengku Sutan Sekandar 
Datu k Bandahara Setia Raja 
Da tuk Malela Seri Mah araja 
Datuk Orang Kaya. 

Di daerah Batu Bara pada tanggal 11 Peb ruari I 900 oleh 

Datuk Kepala Suku Tanah Datar 
Datuk Kepala Suku Bogak 
Datuk Kepala Suku Lima Puluh 
Datuk Kepala Suku Lima Laras 
Datuk Kepala Suku Pasisir 
Datuk Kepala Suku Tanjung 
Datuk Kepala Suku Si Pare-Pare 
Datuk Kepala Suku Pagurawan 
Raja Tanjung Kasau 

Di Kerajaan Langka.t pada tan ggal 20 Juni 1905 oleh : 

Sultan Abdul Jalil Rachma tsyah 

Di Kerajaan Asahan pada tanggal 4 Desember 1899 o leh 

Sultan Moehammad Hoesinsyah 
Tengku Alang Yahya 



Raja Ongah Ali 
Moehammad Noer 
Datuk Bandar. 

Di Kerajaan Serdang pada tanggal I Zulkaedah 1303/1886 
oleh : 

Sultan Soelaiman Syarifoel Alam Syah. 

Di Kerajaan Deli pad a tanggal 13 Zulkaedah 1307/1889 
oleh: 

Sultan Maamoen AI Rasyid Perkasa Alam Syah. 

Beliau _juga menetapkan secara tertulis kaedah-kaedah yang 
diperlukan dalam pemerintahan sosial. ekonomi dan budaya untuk 
Kerajaan Negeri Deli. Usaha-usaha beliau rliteruskan oleh anak 
beliau Sultan Amaluddin Sani. Di antara kete tapan itu dilihat 
pada nomornya adalah : 

A. Bidang Pemerintahan 

No. 2. Peraturan hukum selain di Batak Dusun dan Padang 
dan Becagai ( I 890). 

No. 3. Penambah peraturan dari hal hukum. selain clalam 
Batak Dusun dan Paclang clan Beclagai. 

No. I. Aturan hukum kuasa Maharaja Mud a menjalankan 
sepanjang adat dan istiadat yang bersencli dengan 
hukum syarak . 

No.3 7. Peraturan ten tang melepas dan mengangkat Peng
hul u-pengh ul u . 

No. 73. Peratu ran ten tang menetapkan suatu undang-undang 
dari hal melepaskan dan mengangkat Raja-raja Batak 
dan Penghulu-penghulu di onderafdeling (luhak
luhak) Padang Bedagai. 

No.84. Peraturan ten tang mewarisi menjadi Penghulu Per
bapaan dan Hoofd Perbapaan di Batak Dusun. 

B. Bidang Pengadilan 

No. 4. Peraturan beslag (sita) segala barang-barang. 
No. 7. Peraturan hukum bagi orang Batak di Deli Dusun . 
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No.33. Peraturan tentang. pengadi lan clala m pe rkar~-pakara 

perse ngkl:'t aan eli Kaapatan (Peng~clilan Raja) . dalam 
Keraj~an Mel ayu. Ji J\ egai Ddi. 

No.43. Pe raturan tentang me njalankan vo nnis (putusan) 
Kerapatan dalam hal utang-piutang. 

No.38. Pera tura n tentan g hukuman memberi pa kai. m enye
\Vakan dan sebaga in ya tanah -tanah clengan tiada me n
dapat izin . 

No.56. Tentang mendiribn beberapa majelis pengadilan 
di dalam bagian B~tak yang masbahkan kerapatan 
Urung eli Dolok Masihul dan Kerap atan Balai. 

C. Bidang Ekonomi 
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No. I S. Peraturan tentang menjaga pembungaan uang eli 
Dusun Deli. 

No.2 !. Peratu ran memotong byu di luar hutan yang di
kekalk:.tn . 

No.23. Pelarangan men angkap ikan lai n dcngan pcna ngkap 

ikan b iasa . 
No.25. Penetapan h asil kayu bah an-bahan. kayu api dan 

kayu bulat . 
No.28. Penetapan pembayaran poko k buah-buahan kL·pu

nyaan rakyat Kcrajaan . 
No.4!. Pene tapan pe raturan ten tang memberi tanah dengan 

jalan konsesi pada ra kya t Kerajaan. clipcrgunakan 
untuk clitanami nipah . 

No.49. Mengurniakan keclua kalinya tanah ya ng dinamai 
tanah peninggalan. 

No.57. Peratura n te ntang pembawaan gctah pada waktu 
mala m . 

No.58. Pe mbay aran kerugian kayu-kayu yang dipo tong o kh 
tuan-tuan konsesi . 

No.63. Pe raturan ten tang me ngadakan pabrik-pab ri k unruk 
memasak getah rak yat k~..·rajaa n. 

No. 70 . Pe raturan mengutip hasil kay u . Owut re trihutic) di 
oagian Ddi. Padang dan Bedagai. 



No.8!. St:rupa untuk bagian daerah Kesultanan di Labuhan 
Deli . 

D. Bidang Sosial 

No . 6. Peraturan menjaga hal z inah atau pe rbuatan keji. 
No. I I. Peraturan menjag.a pokok-pokok kelapa. 
·o. 13. Orde-keur(20-7- 1913). 

No.3!. Pcraturan mendirikan hempang-hempang air (water
kringen ). 

No.34 . t>enyerahan tanah hutan buat be rtanam -tanaman 
makanan . 

No.39 . Peraturan tentang melarang turut main JUdi rakyat 
Kerajaan di tanah-tanah konsesi dan sebagainya. 

No. 50 . · r e raturan melaga kerbau yaitu dua kali setahun. 
No.6 ! . Peraturan tentang memel ihara dan mcngandangkan 

hewan clalam kampung Kota Ma'sum dan Sungai 
Kerah Pen:u t. 

No .66. Peraturan menganclang hewan. 
No.7!. Pe raturan mengurniakan uang. Lands(' /iap f 5. -· 

kepacla o rang mi skin yang meninggal. 
No . 72. Peraturan tarif menentukan p rem i bagi me reka yang 

menangkap buaya dan mengambil te lurn ya. 

E. Dan bid ang la in-lain yang tidak disebutkan di sin i. 

Sekedar lampiran dari buku ini. kami muatkan salinan dari 
beberapa unclang-undang/ pera tura n-peraturan tertulis yang dise
butkan terdahu lu untuk pendaahan lanjut : 

No . 3 . Peraturan tambahan tentang pengadilan di Jua1 
daerah Batak Dusun dan Padang Bedagai. 

No . 6. Peraturan menjaga tentang hal zinah atau perbuatan 
keji . 

No.50 . Laga ke rbau. 
No. 7 1. Mengurniakan f 5. kepada orang miskin yang mati . 
N0.73 . Peraturan mengangkat dan memberhentikan Raja-

Raja Batak rta11 Penghulu-penghulu di Luhak Padang 
Bedagai. 
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Mengenai Susunan Hirarki Pemerintahan Kerajaan Negeri 
Deli serta pengadilannya pada wak ru itu sc~ara skl? ma tis adalah se
bagai berikut : 

Kawasan 

SULT Al\ 
Datuk 4 Suku 
Orang-oran)! l:lcsar 
Pt:mb~sar-p.:mbesar Kawasa n 

Pesisir Melayu Karo Ddi Dusun 

2. Wakil Sultan a tau 2. Datuk 

Datuk atau 
Kejeruan/ Datuk Bandar 

+ 
3. Kcpala Kampung/Pcnghulu 

l 
3. Hoofdpcn )!hul u 

1 
( Sibayak) 

! 
4. l'~nghulu 

J 
4 . Rakyat 5. Rakyat 

Struktur Pengadilan di Kerajaan di Negeri Deli 

Kawasan Pesisir 
Melayu 

Kawasan Deli Dusun 
Karo 

l . Kerapatan ------ -- -- -- -- - -- -- - ---- I . 

t 2. Kerapatan Rot ------- - ---- ---- -- -- 1 . 
(Wakil Sultan di wil ayah) I ---- ----- ---------------- 3. 

3 . Kepala Kamp ung -- - ------ - ---- ---- 4 . 

i -- -- ---- ------- ---- ----- -- 5. 

4. Rakya t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. 
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Kerapatan 
t 

Kerapatan Urung 

i 
Kerapatan Kitik 

( Balai ) 
' Hoofd Penghulu 
t 

Penghulu 
t 

Rakyat 



A. Pengadilan di Deli Dusun untuk bangsa Karo 

Pengadil an yang ada di De li Dusun (Ddi Hulu di bagian 
penduduk Karo) dilaksanakan o leh: 

I. Penghulu (Kepala Kampung) d ibantu oleh "anak beru " dan 
"sen ina., -nya. 

anak be ru ial ah aluran menantu , 
- senina ialah keluarga satu nenek (semarga), 
be rtugas d alam : 

l. Perkara sipil. yang nilai diselisihkan ta k lebih f 25 . 
(25 gulden Belanda). 

2. Pelanggaran yang dendanya tak lebih dari 4 gul den Be
landa. 

3. Penghulu bertin dak atas nama Hoofcl Penghulu . 
4 . Putusan Penghulu dapat dibanding clalam 3 hari pada 

Hoofd Penghulu. 

II. Hoofd Penghulu (Sibayak yang membawahi beberapa Peng
hulu yang senenek) dibantu oleh "anak beru" dan se ninan ya 
bertugas : 

1. Dalam lingkunga nnya perkara-perkara sipil , yang nil ai 
dipe rselisihkan tak lebih dari 25 guld en Belanda. 

2. Pelanggaran -pe langgaran yang m enurut adat Batak Karo 
harus didenda lebih dari 4 gulden Belanda, tetapi kurang 
dari I 0 gulden Be Ianda. 

3 . Putusan Hoofd Penghulu dalam wak tti 3 ha ri dapat di
min ta banding pada Kerapatan Kitik / Balai. 

Ill. Kerapatan Kitik at au disebut juga Kerapatan Balai, bertugas 
sebagai berikut : 

Pengadilan Kerapatan Kitik atau Balai 

Di ti ap-tiap u rung (lingkungan daerah datuk el i bagian Batak 
dusun) eli negeri Deli diadakan dua Kerapatan Kitik /Balai. 
yai tu : 
a. sa tu di bagian hulu . yang dise but Sinuan Gamb ir (atas) 
b. sa tu di bagian hil ir. yang disebut Sinuan Bunga (bawah). 
Dalam Kerapatan Kitik itu duduk : 

169 



Di daerah Datuk Senembah 

I . bagian Sinuan Bunga (bagian bawah ' hilir) : 

a. Sibayak (HcJftl Penghulu) amu Surau 
b. Anak beru balai. yakni Penghu lu 'amu Rin dang 
c. Si bayak Babiru (Biru-biru) 
d. Si bayak Bakuyung 

::!. di bagian Sinuan Gambir (bagian hulu t 
a. Si bayak Basukum 
b. Si bayak Pagar Batu 
c. Si bayak Bukum 
d. Pctumbukan 
e. Sibayak Pariaria 

Di daerah Datuk Sukapiring 

' . di bagian Sinuan Bunga (bawah /hilir). 
a. Hoofd Penghulu 1\amu Rambai 
b. Hoofd Pcnghulu Deli Tua 
c. anak beru balai. yakni penghulu Sukamulia 
d . Hoofd Penghulu Pangkahan. 

2. di bagian Sinuan Gambir (atas hulu ) 
a. Hoofd Penghulu Salabulan. 
b.. Hoofd Penghulu Buluh Hawar 
c. Hoofcl Penghulu Rumah Kin angkong 
d . Hoofd Penghulu ulun janji ''yakni Penghulu Penang

ki ran 
e. Hoofd Penghulu Laja. 

Di daerah Datuk XII Kota (Hamparan Perak) 

I . di bagian Sinuan Bunga (hilir) 
a. Sibayak Lau Ci 
b. Hoofd Penghulu Pertampilan 
c. Hoofd Penghulu ulun janji Durian Sembclang. 

2. di bagian Sinuan Gambir (hulu) 
a. Hoofd Penghulu Sibaulangit 
b. Hoofd .Ee.nghulu Tanjung Beringin 
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c. Hoofd P~nghulu Raja Berneh. 
Di dae rah Datuk Serbanyaman (Sunggal) 

I . Di b agian Simtan Bunga (hilir) 
;J. Hoard Penghulu Kuta lmbaru 
b. Ulun J anji (hoofdpenghulu) Namu Bintang 
c. Hoo fd Penghulu Durian J angak 
d . Hoofd Penghulu Lau Bakri 
e. S~rambi (Hoofd Pe nghulu) Kuta J urung 
f. Hoofd Penghulu Gdugur 
g. Sibayak Gunung Lintang 

2. Di bagian Simtan Gambir (hulu). 
a . Sibayak Gunung Merlawan 
b. Hoofd Pe nghulu T aburan 
c. ''Ulun J a nji ( Hoofd Penghulu) T anduk Benu a 
d. Hoo fu Pe nghulu Rum ah Ambacang 

Ketua dari Ke rapatan Kitik / Balai itu adalah " pe rbapaan" 
atau Sibayak yang duduk juga dalam sidang Kerapatan Dusun. 
Putusan Pe ngacli lan Ke rapatan Kitik/ Balai diambil de ngan pu
ngutan suara. Jika t erjacli "pem ogo kan suara" dari anggota-ang
gota. m ab ketua memberi keputusan . Ke kuasaa n mengadili 
Kerapatan Kitik itu ia la h mengenai : 

a. Segala perkara s ipil , yang nilai pe rselisihan nya lebih dari 
50 guld en 13elanda. tetapi tidak lebih dari I 00 gulden 
Beland;J. 

b. Segala pdanggaran h u kum. yang menurut adat Batak 
Karo hants d idc nda lebih dari I 0 guld en Belanda, tapi 
ku rang dari 20 gulde n Belanda. 

c. Me nyelengga rakan perkara naik ban d ing. yang terlebih 
d ahulu sesuatun ya te lah diputu s o leh Hoofd Penghulu 
yang bersangkutan. 

IV. Kerapatan Urung (luhak) 

Pacla tiap-ti ap Urung (luhak) dari Kerajaan Nege ri Deli, ada
lab Kerapatan Urung pengadilan yang tertinggi. Dalam Kerapatan 
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Urung duduk Datuk yang mcnjadi k~·pala Luhak sebag'-l i ketua
nya. Anggota-anggo ta yang tunn sidang ialah : 

a. selll U'-1 ant;gota dari Kerapatan Kitik / Balai Simtan Bunga 
(bawah / hilir). 

b. semua anggota dari Sinu;Jn Gambir (atas/hulu) 

.Kalau Datuk/ Ketua Kerapatan berhalangan . dia dJpat me
nunjuk salah seorang Sibayak/ Hoofd Pe nghulu sebagai wJkilnya 
dengan persetujuan Controleur Belanda yang menguru s soal
soal Batak Karo. Kalau anggota-anggota lain bt:rhalangan dap·at 
juga merek<~ diwakili oleh an'-lk beru ata~1 senina mereka masing
masing. Semua keputusan Kerapatan Urung clit:Jtat dalam tlaftar 
perkara-perkara s ipil dan dalam daftar perkara kejJhatan / pe iJn ggar
an. Ketentuan-ketentuan tempat siclang dan tanggal sidang di
tentubn oleh Datuk Kepala Urung alas perembukan dengan 
Contro/eur Belanda yang mcngurus soal-soal Batak Karo. yang 
ikut diundang turut hadir clalam Sidang Kerapatan. 

Salah seorang dari Hoofcl Penghulu diangkat d engan pe rsetu
juan Controleur Belanda climaksud di atas sebagai jaksa. yang 
m~mbantu Datuk/ Kepala Urung clalam urusan-urusan perkara. 
Keputusan sidang clilakukan at as keten tuan suara terbanya k. J ika 
timbul "pemogokan suara" (staking). maka ketua (Datuk/ Kepala 
Urung) mem beri keputusan. Kerapatan Urung clalam perkara
pcrkara Pi dana (s trafzaken) baru clapat bersidang sa h. jika dihacliri 
o leh jaksa yang bersangkutan. Segala Kerapatan Urung hants 
mengurus hal-hal yang terjacli dalam wi layah urungnya. mengenai: 
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a. Semua perkara sipil. yang nilai perselisihannya le bih dari 
I 00 gulden Belanda 

b. Segala perkara kejahatan dan pelanggaran. yang menurut 
adat Batak harus didenda lebih dari 20 gulden Belanda, 
tapi kurang dari 60 gulden Belanda 

c. Segala soal perbatasan tanah dalam urungnya 
d . Segala perselisihan tentang kedudukan Penghulu 
e. Pe rselisihan hukum antara hakim-hakim dan pengadilan

pengadilan rendah dalam urungnya 
f. Pe rsoalan-persoalan naik banding. yang semula telah di-



putuskan o leh Kerapatan Balai. 

Keputusan Kerapatan Urung hanya dapat dibanding pada 
Ke rapa tan Besa r (Sultan ) dalam waktu 5 hari. khusus m enr,ena i : 

a. Perselisihan batas-batas antara clae rah perbapaan 
b. Perselisihan mengenai ked udukan perbapaan 
c. Perkara-perka ra sipil. yang nilai pe rselisihan lebih dari 250 

gulden Belanda . 

V Kerapatan Dusun 

Pengadi lan te rtin ggi di Deli Dusun (terdiri clari bebe rapa 
Urung) ialah Ke rapata n Dusun : 

Ketua : 
Sultan Deli. 
Jika berhalanga n . diwaki lkan p:H.Ia wakilnya. 

Anggo ta-anggota : 
Keem pat Kepala Urung : 
a . Datuk Sunggal 
b . Datuk Hampara n Perak 
c. Datuk Sukapiring 
d . Datuk Senembah (Kejeruan). 
ditambah cle ngan bebe rapa perbapaan yan g utama dari 
Sinuan Bunga dan Sinuan Gambir dari masing-m asing Urung. 

Penuntut Umum : 
(J a ksa). yang dian gkat atas permufa katan clengan Residen 
Bc landa . 

Penaseh at / peninjau : 
Controleur untuk urusan Ba ta k eli De li Dusun . 

Sesuatu sidang Ke rapatan dusun. walaupun banyak anggota
anggot a yang berh alanga n hadir karena sesuatu sebab , adalah sah, 
jika Ketua (Sultan) d an 2 orang Datuk-datuk Kepala Urung serta 
4 ora ng perbapaan haclir dalam sidang perkara. Keputusan sidang 
dil akukan a tas ketentuan suara terbanyak ; jika ada " mogok 
memberikan suara" (staking l'aJZ stemmen), maka keputusan 
ketua yang jacli ketentuan. Controleur Belanda urusan Batak di 
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De!i Dusun pad a ti ap-ti ap sidan g h a rus diundang. Segala keputusan 
sidang dica ta t dalam rl'gis ter (tl a ftar) yang telah ditentu ka n 
mo dt:ln ya. Pe ne ntu an tempa t dan wa ktu sicl ang d itctapkan o leh 
Ke tu a. set elah be run d ing dengan Controleur d im aksu cl d i a tas. 
Dan Ke tu a wajib m eny uruh p anggil tepat pada wa ktunya sc mua 
anggota-anggo ta sidan g dan pihak-pihak yang bcrpc rkara. J a ksa 
me ngurus segala inst ru ksi yang d ipe rlukan dan dia be rti ndak 
juga scbagai pe nuntu t u mum ( openbaar 111inisterie ): Sidang ba ru 
d apat dibuka cla n clianggap sah rn cnurut hukur.1. jika jaksa llh'ng-

had iri sidan g. 

Ke rap a ta n Dusun mengu rus : 

a. Segala pe rkara pidana d an pela nggara n , y ang menurut acla t 
Batak d cnda yang akan d ija tuhkan lebih dari 6 0 gulden 
Belanda . 

b. Perka ra-perkara s ipil. piclan a clan pela nggara n . cl alam ma na 
bangsa Melay u da n Bata k te rli ba t seb agai tc rtu duh atau 
pend ak wa. 

c. Perka ra-perkara yan g na ik bandin g cl a ri ke putusan Kcra
pa tan Urung. 

d . Perselis ihan hukum anta ra Kerapa tan -ke ra pa tan Untng 
yang be rsangku tan . 

Putusan-putusan d ari Ke ra pa tan Dusun tak dapat d iminta 
naik banding. tcrkecual i hal-hal ketentua n-ke tentua n yang clisebut 
el i p asal 19 da n '20 dari Po litik Ko ntra k. 

Pasal 19. Cou l'erneur Generaal d ap at memberi ampuna n 
(gratie ) kep:.:da terhukum. yang telah diputus hukumannya oleh 
pe ngadilan Ke ra patan Raja/ Sultan . Hukuma n buang dan hukum
an ma ti baru clapat d ila ksanakan se telah dise tujui ole h Pemerintah 
Belanda. da n tempat pel aksanaa n dilak ukan eli d;.~e rah ya ng di
kuasai langsung oleh Pe merintah Be land a. 

Pasal 10. Ti ap-ti ap o rang yang dianggap berbahaya untuk ke
tentraman umum ole h pihak Pem erinta h Belanda . dapat tanpa 
putusan Pengadilan Raja. dila ra ng ole h Gou Pem eur Generaal 
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bcrtempat tinggal eli negc ri K~:sultanan dan me ne ntukan tempa t 
yang lain. 

Siap a-s iapa yang tidak hadir pact a sidang y ang te lah dit t· t~tu 

kan untu k di hadi rinya sehagai [Crtuntu t / pt:nuntut/saksi t anpa 
alasan yang waja r d a pa t didenda : 

f ,.., d idenda oleh Pe ngh ulu 
f 4 . d idcnda oleh Hoofd Pe ngh ulu 
f 6. d i(k ncla o le h Kcrapatan Kitik 
f I 0 . d icle nda oleh Ke rapatan Urung 
f I 5. d itlcnda oleh Kerapata n Ousun . 

B. Susunan Kerapatan Pengadilan di Kerajaan Deli 

a. Ketua Siclang : 
Sultan Deli 

b. Anggot a-a nggo ta · 
I . T t' ngku Raja Muda. wakil Sultan di Labuhan 
2. Wakil Sultan di Mecla n/ Kesawan 
3. Datuk-datuk Ern pat Suku : 

a. Datuk Sunggal 
b. Datuk Hamparan Perak/ XII Kota 
c. Datuk Sukapiring 
d. Da tu k/ Keje ruan Senem bah 

4 . Kej cru an Pe rcut 
5 . Da tuk Bandar 
6. Tuan Kad hi 

c. Penuntut Umum : 
Tengku J a ksa. 

d . Penase ha t /Wkl. Gube rnemcn : 
Kontro lir/ Pembesar lain 

T empat s idang : di Medan atau Labuhan Deli 

Hak Ke rapatan ini ialah : 

I . rn ende nda lebih dari I 0 tai l 
2 . m enghukum badan . ke rj a p a ksa lebih dari 3 bulan 
3. meny idangkan kembali pe rmintaan band ing a tas putusan : 
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a. perdata Kerapatan Urung. denda le bih 3 ta il dan seng
keta utang lebih dari 20 ringgit 

b. putusan pt:rdata Tengku Raja Muda . clenda lebih 6 tail. 
dan sengkt:ta lebih dari 50 rin ggit (S 50 ). 

c . putusan perdata wakil Sultan di Medan / Kesawan . dcnda 
lebih dari 6 tail dan sengketa hutang lebih dari 35 ringgit 
($ 35). 

4 . menyelesaikan pe rkara-perkara banding lainnya. 

Pengadilan yang dipimpin T engku Raja Mud a di Labuhan 
Deli dapat memutuskan perkara pidana dan perda ta sebagai be
rikut : 

I . d enda sampai I 0 tail 
2. hukum paksa 3 bulan 
3 . sengketa utang:-;.' iutang sampai 250 rin ggit boleh naik 

banding. jika hukuman denda lebih dari 6 tail. hukum 
badan lebih dari 2 bulan . dan .seng!<:~ ta utang-piutang 
lebih 50 ringgit. 

Pengadilan yang dipimpin wa kil Sultan Deli di Medan/ 
Kesawan , mempunyai hak memutuskan dalam soal piclana/perda
ta sebagai berikut : 

I . sengketa ut ang-piutang sampai I 50 ringgit 
2. menclencl a scti nggi-tingginya I 0 tail 
3. menghukum paksa 3 bulan 

boleh naik band ing, d encla le bih dari 6 tail, utang-piutang 
lebih dari 3 5 ringgit dan hukuman baclan lebih dari 2 
bulan. 

Pengadilan yang dipimpin Tengku Pangeran Bedagai (\Vakil 
Sultan) mempunyai ha k : 
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I . mendenda sampai l 0 tail 
2. menghukum paksa sampai 3 bulan 
3. mengurus pe rkara perd at a ticlak le bih d a ri I 50 ringgit 

Hak banding serupa dengan yang ditentu ka n pada penga
dilan T engku Raja Muda di Labuhan Deli . 

Pengadilan yang dipimpin o leh Datuk-datuk d an Kejeruan 



Pen:u t adalah haknya : 

I . mendenda tidak kbih clari I 0 tail. 
2. penye lesaia n perkara sengketa tid ak lebih 64 ringgit 

boleh naik banding. hukuman denda lebih dari 3 ta il 
dan utang-piutang kbih dari 20 ringgit burung. 

Sebagai pegangan . clapa tlah d ikatakan pada waktu itu bahwa 
nilai I 0 tail sam a dengan S 3 2. · (ringgit burung. s tra its dollar). 
I tail= S 3.20 

Satu hal yang penting dari segi seja rah sc masa pemerintahan 
Sultan Mahmucl Pe rkasa Alam ialah perampasan benda-benda 
kuno berseja rah pada tahun 1867 o leh Pem crintah Belanda dari 
perbemlaharaan kesultanan Deli . yaitu sebuah lil a (meriam kecil) 
tembaga yang bertulisa n Melayu . ' 'Sannah II 04 (mungkin juga 
I 004 ) ;tl ama t Balun Hant''. sebuah keris panjang dari mas. sebilah 
keris pcnde k dari mas. Keti ga benda in i adalah benda pusaka. 
Selain itu juga sebuah go ng besar Kerajaa n . pembawaa n Gojah 
Pahlawan sebagai regalia kurnia elari Sultan A~eh. Keempat benda
benda be rsejarah ini kcmungkinan sekali sc karang m asih berada 
eli museum (gedung area) sejarah /antropologi eli negeri Beland a. 

Semasa Pe rang Pasi fik !Pe rang Dunia II daerah Sumatera 
Timur juga diduduki Jepang pada tahun 1942 194 5. Pad a tanggal 
8 Mare t 1942 angka tan perangJepang me nclara t eli Pantai Cermin 
yang cliikuti o1eh pendara tan-pendaratan eli T eluk Aru dan di tem
pat-te mpat lain. Dal am tempo 3 h ari seluruh Sumate ra Timur t e lah 
dalam kekuasaannya tanpa ada perlawanan dari pihak Belanda 
yang te rl ebih d ahulu melarikan diri ke Gunung Se tan . dekat 
Kota Cane. 

Perang t o t alite r fasis yang di adakan Jepan g di Asia Tenggara 
meruntuhkan segi-segi sosial yang ada secara sistematis dan ber
tahap guna m encapai tuju annya: Imperium Asia T imur Raya. 
lkatan adat dan hu k um adat 1a hirn ya dipakai tents. te tapi dalam 
batinnya dikoyak-koyak. Partai kiri yang bergcrak eli bawah tanah 
ikut mcngaca ukan no rm a-no rm a sosial yang ada. Kegad isan se
o rang pemudi d igan ti dengan "tiga yar" kain cita murah . Timbul
lah isti lah : "gadis san yaru '' (gadis tiga yar). Banyak gadis te rpelo-
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sok ke lembah hitam. ada ka rena disebabkan susahnya hidup. 
ada oleh karena ingin hidup mewah. Rumah pelacuran gelap a tau 
terang dilindungi okh pe ntadbiran Pem('rintah Jepang. Anak
anak gampang bergelim pangan dan bertaburan. Rasa malu mencla
pat anak tak tentu aya hnya yang sah. te lah hilang. Orang-orang 
yang tinggal kian di kampung ataupun di keresidenan lain te lah 
mulai datang ke kota-kota di Sumatera Timu r untuk cari ke rja 
atau melindungkan diri dari se rkapan menjadi " romusya" (o rang 
gotong royong paksa) atau llei-tai. (sukarelawan paksa). Roda 
urbanisasi mulai berputar sampai kini tak dapat dihambat kare na 
sebab-sebab yang lcbih kompleks dan rumit. antara lain kare na 
unsur politik. ekonomis. sosial clan keamanan. 

Setelah Jepang kalah. maka timbul penyerbuan-penye rbuan 
tanah-tanah konsesi pakebunan dan tanah pribadi bumiputra 
di sini yang dijadikan untuk tanah garapan oleh pihak orang men
datang dari daerah lain. Gerakan ini terutam a disponsori oleh partai 
kiri dan o rganisasi-organisasi la inny a untuk dijadikan landasa n 
politik guna m em perbesa r dan memperkuat partainya. 

Pengaruh-pengaruh perkebunan-perkebunan asing clan pen
dudukan Jepang di masa dulu serta penerj unan kapital asing eli 
bidang "judi". "nightclub". "steambath' ' dan "pdacuran-p ela..:ur
an terbungkus" se rta candu-narkotika tc rsem bunyi yang clatang 
bergelombang dan menghempas ke tanah Deli dalam aneka ragam
nya . melalui sarana komunikasi di daratan. laut dan udara. cl it am
bah pula dengan buku lek tur porno, membawa banyak hal-h al 
yang negatif t erutama bagi generasi muda, seh ingga : 
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I. menipisnya pengetahuan adat-istiadat daerah masing
masing 

2. menghilangnya rasa malu a tau arti malu 
3. menggentingnya atau ciutnya hubungan kasih sayang 

an tara anak dan ·orang tua se rta keluarga 
4. berkurangnya daya tahan dan banding dari sudut positif

mental, sehin gga sesuatu hanya diukur dan dititikbe rat
kan pada materi atau lahiriah saja. 

5. meningkatkan urbanisasi yang tak terarah dan meningkat
nya kriminalitas 



(, _ adanya gafJ (jllfang) pengertian antara generasi tua dan 
generasi mucla . 

Tapi walaupun demikian kita yakin pada pepatah Melayu 
"'Atla pasang surul. ada pasang naik'' . Dan bagi pihak yang ber
tanggung jawab scbagai pcwa ri s tid akkan membiarkan enam unsur 
n eg<.~ tit" tl i atas ba_ialan lerus . 

Mcngcna i masa-o ku pasi di Sumatera Timur Prof. Dr. Ph. 
0. L T obing dala m bukunya berjuctul Th e Stmcture of th e Toba 
Bata k bdii!/ in the 1/igh God. halaman 21. ce takan Jacob van 
CampL'n. Amstc>rdam . 1963. me nyebu tkan : 

"Roughly cs limatc>d. a million Toba-Batak are said to live 
in Tuha. We say : in Toha. because already before the second 
world-war nw11_1· Toba-Batak emigrated to the neighbo uring 
distric ts, to th e great disco11tent of the o riginal inhabitants 
thae. The 1rar did no r alrer the situation : this emigration 
has bec>n goin~ o n rill no w. The phenomc>non of illegal mass
occupatio // of gro und leased to foreign enterprises on th e 
l:_"ast-coast of Sumatera with Medan as a centre is widely 
klloll'n. No doubt this phcJl0 /11-enon must be attributed to the 
fact that o ll'ing to the large families of th e Toba-Batak, 
there is not sufficient f ertile ground at their disposal. " 

Terjemahannya : 

" Menurut taksiran kasar kata orang, ad a sejuta orang Batak 
Toba berdiam eli T oba. Dikatakan di Toba. oleh karena se
belum perang clunia kedua telah ba nyak pula orang Batak 
Toba yang pindah ke daerah-daerah yang berhampiran yang 
menyebabkan timbulnya rasa tak senang bagi penduduk 
asli setempat. Pe rang dunia kedua ticlak merobah keadaan 
itu. perpindahan ini berjalan terus samp ai sekarang. 
Kejadian-kejadian tentang massa-okupasi illegal terhadap 
tanah-tanah perkebunan bangsa asing di d ae rah Sumatera 
Timur dengan Medan se bagai pusatnya telah dike tahui 
o rang secara meluas. Tidak diragukan. bahwa kejadian
kejadian ini harus diartikan karena pusat Batak Toba itu 
ti dak mempunyai t anah sentliri yang cukup su bur." 

179 



Menurut buku Alm anak P~mc rintah Dac rah Prop insi Suma
te ra Utara tahun 1969. luas daaah Toba !T apan ul i Uta ra aJ alah 
11 .240 km::! denga n pendud u k s~jumla h 6 70. 100 j iwa pada 
tahun 1968. Rata-ra ta 6 1 jiwa pe r km2 . Pe nduduk Kabupa ten 
Deli / Serdang, tid ak t e rmasuk Ko tam adya Med an , berjumlah 
seluruhnya 1 .332.008 jiwa dengan lu as daerahn ya 4 8 28 km2: 
rata- ra ta kepada tan pcnduduk ad alah 333 ji wa pe r km2 . lni ada
lah untu k sua tu perbandingan saja. 

Proklamasi Kemc rdekaan RI 194 5 disam bu t o leh penduduk 
Deli / Sumatera T imur dengan bersema ngat. te rutam a oleh angkatan 
mud anya. baik ya ng ad a di tepi pantai maupun yang cl iam di ba
gian gunung. Mereka menceburkan d iri dalam kc te nta raan , ke las
karan . pa rtai d an pasukan-pasukan/ o rgan isasi pemuda-p em udan ya. 
Bukti dari ini dapat cliliha t cl ari j uml ah ri b uan Ve te ran Pejuang 
Kem erde kaa n Republik In donesia ( PKRI) su ku Melay u d an cla ri 
anak Melayu yang se karang masih a ktif el i angka tan berse nja ta 
dan di pem erintah an sebagai pam ong praja . 

Setelah Prokl amasi Kem e rclekaan dis ia rkan. m a ka Sultan 
Serdang awal Desember 1945 me ngirim kawat pacta G ubernur 
Republik Indonesia eli Sumatera . T . M. Hasan . untuk m enyam pai
kan pernya taan Sultan Serdang kepad a Presidcn Repu bli k Ind o
nesia. bah wa Sultan Serdang d an segala rakyatnya h anya m eng
akui kekuasaan repu blik Indonesia clan d en gan segala upaya mem
bantu Repu bli k Indo nesia . Sultan Langkat juga meminta kepada 
Gubernur Hasan aga r men yam paikan kepada Presiden Soeka rno. 
bah wa beli au m engha rgai Kemerdekaan Repu blik Indo nesia dan 
mengirim sumbanga n f I 00.000 ke pada Republik Indonesia. 
Dalam sua tu rapa t umum terbuka (O ktober 194 5) orang-o rang 
besar kerajaan Deli menyatakan resmi me ndu kung Repu b1ik Ind o
nesia dan menjad i bahagian clari daerah Republik Indonesia. 
Pada waktu itu Sultan Deli sed ang di rawat di rumah sa kit. ka rena 
sakit tua dan pimpinan kerajaan telah dise rahkannya kepada 
orang-orang besar ke raj aan Deli. Cata t an hal-hal di atas didapati 
dalam buku lapo ran dokumentasi Belanda (A.I. Spits clan Van 
d er Wal) ke pada pusat pemerintahnya. 
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Kata batas 

Kami telah sa mpai pada ujung dahan . walaupun belum 
sa mpai memeti k buah . Hal ini kami serahkan kepada para sarjana 
scja rah wa n clan pa ra ahlinya . Sengaja kami akhiri bagian ini 
sepint as lalu sampai tahun 1950. pacla wa ktu Negara Su m ate ra 
Timur mem:airkan dirinya clengan sukarela dan penuh keper
cayaan ke dalam egara Kesa tuan Repu blik Indonesia . Bahan
bahan riwayat Sumatera Timu r Lama masih banyak bertebaran 
dan tertimbun di bcrbagai tempat. Walaupun kadang-kadang 
isinya satu sama lain ada "kon trad iksi" . Bahan-bahan dan lembar
an-lembaran tambahan dari Riwaya t Sumatera Timur Baru Modern 
berseraka n pula dalam jumlah yang cukup bany ak dan masih 
hangat. Kedua macam riwayat di atas merupakan sebagian dari 
Sejarah Indonesia se perti sama halnya dengan riwayat-riwayat 
daerah la in nya. Sej arah daerah -dae rah sebagai bagian dari Sejarah 
Indonesia belum banyak te rungka'p dan te rsebar luas. apalagi d i 
sekolah-se kolah. sehingga generasi muda hampir tak mengenalnya. 

Kertas ini kami m aksudkan scmacam ga ris si nggung untuk 
menyorot "dapur riwayat-riwayat daerah" masing-m asin g. supaya 
bena r-benar riwaya t daerah itu secara obyek tif dikenal kembali 
oleh pemuda-pemudan ya. 
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BAGIAN lil 

IMPLEMENTASI BUDAY A MELAYU 

1. Manusia Melayu 

Pengertian Melayu clapat disimpulkan dalam 3 bidang : 

a. Dalam arti luas : merupakan rumpun ras bangsa M~layu. 
yang meliputi claerah lnd on~sia. Malaysia. Philipina. Malagasi. 
Muang Thai dan sebagian dari pulau-pulau di lautan T cduh 
dan lai n-lain lagi. 

b. Dalam arti pertengahan : bangsa Indonesia . yang te rdiri 
dari berpuluh-puluh suku bangsa. berhirnpun dalam satu. 
kesatuan daerah berpemerintahan se ndiri. meliputi bekas 
Nederlancls-lndie dulu. 

c. Dalam arti terbatas sempit : suku bangsa Melay u khusus 
yang berdiam eli dataran rendah / pantai Sumatera Timur dan 
daerah pantai lainnya yang dinamakan juga Melayu Pesisir. 
Bab ini akan dikhususkan nwmperkatakan bidang c. 

Yang disebut orang Melayu Pesisir Sumatera Timur di Tanah 
Deli ini adalah tunlllan campu ran antara orang Melayu yang ada 
disini dengan suku bangsa Melayu yang mendatang dari J ohor. 
Melaka, Riau clan suku hangsa Aceh. Karo Mandailing. Jawa. 
Bugis, Minang dan lain-lainnya sepert i Arab. India. yang merasa 
dan mengamalka n selanjutnya adat resam Melayu se rta beragama 
Islam. Ia memakai bahasa Melay u scbagai bahasa pengan tar dalam 
pergaulan antara sesamanya dan dengan orang daerah lain . 

Karena dahulu agama Islam dikembangkan dengan m emakai 
bahasa Mclayu dan dakwah Islam clilaksanakan oleh orang Mclayu. 
maka istilah masuk Islam diartikan juga masuk Melayu. Oleh 
sebab itu hampir tiada pernah kedengaran seorang Melayu Pesisir 
masuk Kristen ataupun agarna Budha. murtad dari agama Islam. 
Ia percaya akan ketentuan kadar yang tdah ditetapkan Tuhan. 
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tapi juga ia pen:aya bah wa manusia harus berusaha untuk menca
pai sesuatu. Hanya manusia saja sebagai makhluk yang dianugerahi 
Tuhan aka!. S~bab tlia berakal. maka clia be rkebudayaan dan 
itulah yang membeclakan nya dari hewan dan makhluk Jainnya. 
Umumnya jika takclir/ kada telah berlaku ia terima dcngan syukur. 
tawakkal. scbab itu kauang-kadang pihak luar menganggap Melayu 
itu pasif. Padahal orang Melayu itu aktif dalam berusaha. hanya 
pasif dalam men~rima kejadian takdir se tdah ikhtiar dilaksana
kannya . Untu k menjadi kaya. manusia h~uus berusaha. lapi bagai
manapun hebatnya berusaha. belum pasti ia jadi kaya . Karena 
ketentuan it u datang dari Allah dan kacl ar harus diterima dengan 
syuku r. maka ada istilah Mdayu yang populer. " Dalam setiap 
kejadian . ia tetap berun tung.'' Artinya tia p-t iap kejadia n itu adalah 
cobaan batin dan rahmat dari Allah. Jika sekiranya ia terge
lincir dan terki lir. keluar ucapannya. "Syukur hanya terki lir. 
untung tak patah." J ika kakinya pula yang patah. maka ia berkata, 
"Untung tak mati". 

Hal di atas menggambark:.Jn tentang optimisme hidup dan 
kesyukurannya. Tindakannya. perbuatannya dan kdakuannya 
biasanya atla lah ' ' pcrtcngahan ., tidak ingin men onjolkan diri . 
walaupun ada kesanggupan dan keahliannya . Ia suka secara sadar 
merendahkan diri. tapi tiuak suka diren(hhkan. Ia tertib sopan eta
lam bahasa. dalam makan-minum. dalam kedudukan dan per
jalanan. dalam majelis dan di pergau la n seh ari -hari . Ia lemah
lembut clalam perangai. tiada gemar berbuat berkbih-lebihan 
apalagi hingar-bingar dan mencaru t-carut . 

Orang Melayu wajib memelayukan d irinya menurut hal
hal di a tas, bukan karc na panas api. tapi karena tuntunan adab 
dan budi yang me renda h kan diri se ndi ri dengan se ngaja. Bia.rl ah 
o rang lain yang m e ninggikannya. J ika tidak demikian puaknya 
akan mengatakan, dia tidak beradat dan tak tahu basa. lni lah salah 
sat u pangkal dari adab budaya Melayu yang terus mengapung 
sampai kini . yang dapat mcmuai ke dalam budaya suku bangsa 
lain t anpa paksaan dan diterima pula karena t1eksibilitasnya. 
Apabila tidak dipengaruhi oleh narkotik , seorang Melayu adalah 
rajin bekerja untuk diri sencliri. tapi bukan untuk m enjad i kaya 
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raya yang Juar biasa . Ia ti ada in gin bekaja berlebih-Jebihan. h anya 
guna mencari kekayaan yang bertumpuk-t umpuk. ia mengetahui 
semua harta itu pada sa tu masa akan ditinggalkan juga. fa Jebih 
mement in gkan kekayaan batin daripada kcbyaa n lahiriah . Sebab 
itulah orang ui kampung jarang 11ll'nde rita penyakit darah tingg.i . 
penyaki t maag (senu-perut). shuck dan lain-lain. 

Berlainan dengan pandangan dan uraian penulis-penulis 

barat . judi dan candu tidaklah khusus mempengaruhi hidup 
Melayu . hal itu adalah sebagai "pengisi waktu" saja. Seorang yang 
pandai berjudi d inamai "juara" . apab il a diu telah jadi juara. orang 
enggan bermain dengannya, kare na keahliannya dan keli hai an
nya. Judi yang dimaksud di sini ialah main dadu. main kartu : 
bukanlah lotere. dan Jain-Jain seperti sekarang ini . 

Dalam bidang ekonumi / berdagang tidaklah dia bodoh. tiada 
mudah dikicuh (tipu) orang. 

Ia tiada suka diperlakukan dengan kasar. baik denga n per
buatan ma upun dengan perkataan. Pacta waktunya hal-hal itu akan 
dibalasnya. dia dapat menunggu lama untuk itu . Jik a tidak terpak
sa be nar. dia tidak akan langsung mengadakan konfrontasi. Jika 
ia kare na sesua tu sebab dipengaruhi benar-benar oleh narkotik. 
maka ia dapat menjadi kejam d a n jahat. Dalam hal berkawan. ia 
setia , tulus ikhlas dan dapat diperc;1ya. ia tiada khianat. .lika 
ia kebetulan ditokoh dengan ca ra tanpa menyak iti hatinya. ia 
terima dengan senyum. tapi ia juga akan berusaha pada waktu
nya m em balasnya sambil senyum pula. 

Suku bangsa Melayu Deli dalam fal safahnya dapat disim
pulkan berlandaskan pacla 5 dasar. yai tu : 
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\ . Melayu itu Islam . yang sifatn ya unirersal dan demokratis 
bermusyawarah. 

2. Melayu itu berbudaya. yang si fa tnya nasional dalam ba
hasa. sast ra. tari. pakaian. tersusun dalam tingkah laku 
dan lain-lain. 

3. Melayu itu beradat. yang sifa tnya regional (kedaera han) 
dalam Bhinneka Tunggal lka. dengan tepung tawa r . balai 
pulut kuning dan lain-l ain yang mengika t tua dan mud<t. 



4. Mela)' U itu berrurai, yai tu tersusun dalam masyarakat 
yang Rukwr Tertib (social-orde). mengutamakan keten
traman dan kerukunan, hidup berdampingan dengan 
harg<t menghargai timbal-balik, bebas tapi terikat dalam 
masyarakat. 

5. Melayu itu berilnru . artinya pribadi yang diarahkan kepacla 
ilmu pengetahuan (science) dan ilmu keba tinan (agama dan 
mistik). agar bermanvah dan disegani orang. untuk ke
baikan umum. 

Keluar nampaknya Melayu selalu bersifat bermarwah menun
jukkan harga diri kesatria: walaupun perutnya kosong. gensinya 
sedapat mungkin dipertahankannya. Dalam hal ini dia "degil" 
artinya bertahan tiacla su ka Iekas membuangkan prinsip pendirian 
di atas. tetap berpegang kepada kesimpulan pendirian. Kalau salah 
satu dari lima unsur di atas tidak dipunyai lagi. maka dia menjadi 
layu. bukan lagi seorang Melayu asli. 

Sosial-orde yang dimaksudkan puak Melay u adalah "keadil
an" dan .. kebenaran". yang harus dapat dirasanya dan dilihatnya 
dari 3 faktor berikut : 

a. nomor urut yang betul-betul berturut (yang dahulu di
dahulukan) tidak pilih kasih sayang. 

b. hari dan tanggal yang tak bert anggalan (artinya tiada sim
pang siur administrasinya). 

c . Saluran yang beraluran (artinya naik berjenjang turun 
bertangga. ketatancgaraan yang hirarkis ). 

Ketiga faktor ini umumnya pacta tiap zaman clipengaruhi 
dan didesak-desak o leh 4 kekuatan lain, yang ada di masyarakat 
itu. dan puak Melayu ingin karena degilnya tctap mempertahan
kan prinsip-prinsip itu . walaupun bagaimana keaclaannya dan 
kacl ang-kadang membawa akibat kerugian pada dirinya. 

Kcem pat kekuatan masyarakat yan g dimaksucl eli atas, 
ad alah : 

a. Kekuatan tenaga. Hal ini bagi melayu tdah samar, karena tt:
naga te lah menurun : oleh sebab itu sedang kembali mencari 
kristalisasinya eli an tara bangsa dan suku bangsa yang ada. 
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b. l..:.ckua tan uang. Uang dapat mc:mbelo kkan tuju an-tujuan 
murni kcpada kcrusakan-kerusakan yang diingini okh ya ng 
mempun yainya. ini llarus dibcndung. Kl'sc imhangann ya dapat 
diatasi dengan dana-dana yang clikumpulkan dari modal-modal 
yang krpencar-penca r. 

c. Kekuatan suara. Kan:-na sua ra dapat dipengaruhi . m aka kepe n
lli:san hukum aclat dan ada! mungkin tercecer. jika tiada pe
muka adat dalam musyawarah . 

d . Kekuatan batin . Kekuatan in i merupakan unsur p e rtama 
dan terakhir untuk Melay u dalam perjuangan hidupnya. 

Ia menge tah ui bah wa : 
I . Islam tidak bertentangan dengan Masyarakat yang berperike

manusiaan dan yang ber-Tuhan. 
2. Budaya tak bertentangan dengan Masyarakat yang ingin ber

adab dan meningkat lahiriah dan batiniyall. 
3. Adat tak bcrtentangan dengan Masyarabt yang ada rasa keke

luargaan. bukan individualist is. 
4. Berturai tak bertentangan (kngan Masyarakat yang tahu harga 

diri. ya ng ingin ke benaran . keaclilan dan kemakmuran yang 
merata dalam kehidupan. 

5. Berihnu tak bertentangan dengan Masyarakat yang ingin maju 
untuk ke pentingan cliri dan masyarakatnya. Pengabdian adalah 
pada Allah. manusia clan lingkungan. untuk kebahagiaan diri 
sekarang dan nanti. 

Ciri-ciri sifat Melayu dapat dibagi ctalam dua jurusan sebagai 
kesimpulan. 

Jurusan pertama ialah ciri-ciri kepribadian golongan Melayu 
dan jurusan kedua ialah ciri-ciri pribacli perorangan Melayu. 
A . Sifat-sifat golongan 

Ciri-ciri sifat golongan Melayu adalah: 

I . Optimis dalam hidup clan kehidupan , serta toleran 
2. Mengambil sesuatu yang positif dari kebudayaan lain. 
3 . Lebih dipentingkan pikiran claripada rasa hati. 
4. Berpegang pacta agama serta adat, dan hanya d e ngan ini ba

tinnya dapat dirapati. 
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5. Menggiatk:tn perkembangan t.!an clakwah Islam menuru t 
zamannya 

6. Tertib. sopan sa n tun. peram ah. pengasih. berperikemanusia
an. sesuaru kl:adaan harus dapat clipergunakan untuk ''sama
sama h idup" Oil'e and let !il'e). 

7. Dl:mokrasi menurut kcadaan. waktu dan tempatnya : bahagia. 
kemakmuran dan kebenaran. tidak dianggapnya tc rletak dan 
ditentukan pada Y2 + I , seperti yang dianut o le h d em okrasi 
8<1rat. Demok rasi yang clianutnya ialah permusyawaratan. 

8. Bertanggu ng jawab ke atas (Allah . nega ra. raja. pimpinan) 
clan ke bawah (rakyat. masyarakat. keluarga dan anak cucu). 

9. Suka kepada keindah an/ kesenian. 
I 0. Lebih mengu tamakan diplomasi dari kekerasan . Golongan 

Melayu tidak berpandangan sempit. ia berpanclangan lu as. 
su ka menerima tamu , t api t ak rela d ij ajah . Ca r<~ -cara ia me
nonjolkan pribadinya. akibat pembawaan naluri sifat cliplo
masi. banyak bergantung d ari si tuasi yang dihaclapinya dalam 
melaksanakan t akt ik pe rjuangan menuju strategi yang ter
akhir guna kcbangkitannya. 

I I . Dalam kchidupan. $elai n beragama. pepatah-pcpa tah merupa
kan pelengkap umpamanya : 

a. mundur clan cliam bukan bcrarti kalah 
b. bagaimana gendangnya, begitu tarinya 
c. t a k hil ang Ml'l ay u eli bumi 
d. hidup dikandung adat, mati dikandung tanah 
e . kuat ketam karena sepit. kuat sepit karena kctam (yang 

satu untuk yan g banyak. yang ban yak membantu yang 
satu). 

B. Sifat-sJjat fJribadi 

Ciri-ciri sifa t pribadi peroranga n Melayu adalah selain yang 
diumikan di ayat 3 di atas. umumn ya juga sepe rti d isebutkan di 
ba\\·a h ini. 

I . Ia tak suka be rkata te pa t- tepat (tegas), le bih digemarinya 
secara me lingkar. 
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"'~ Ia tokran. tidak suka be r~b ut-rebu tan . sedia m~ngal ah tapi 
bukan kalah. 

3 . Ji wanya merJeka. ji wanya tak dapat di r-:b ut secara paksaa n . 
4 . Ia mementi ngkan rasa daripacla pikiran 
5. Tidak mau d ipe rintah se(ara paksa. ia tak dapat menc:rima 

Pl'nghinaan . 
6 . Ia lim:ah tenang. tidak pcnggugup. 
7. la pendcndam. jika di aniaya. saba r menunggu waktunya 

bertahun-tahun . is tilah nya "clendam berkcpanjangan". 
8. la su ka menokoh. b ukan tipu. tapi sedia p ula d itokoh jika 

mungkin . Ia cengkal. 
9 . Ia tak s uka am b il mub. tapi ia bekerj a rajin. ti cla k malas. 

10. Jika Ie iah sam pai pad a batasnya. maka ditonjo lkan lah kc
beraniannya. ia clengan sadar cl an insyaf mengamuk secara 
seo rang diri dan berhadapan tunggal satu sama sa tu denga n 
lawan dan tiada ia m cmperhitungkan bcrapa besar rintanga n 
yang akan dihadapinya dan apa akibatn ya. Pepatah " daripada 
hid up berputih ma ta. lebi h baik mali berputih tulang' ' 
di laksanakann ya. Kaum pc njajah men yamakan istilah ' 'mc
ngamuk' ' ini d cngan kata " mata gelap". yaitu perbua tan 
yang ti dak disad<~ri . 

11 . Ia suka mencontoh sesuatu , sehingga kaclang-kadang me n
jurus ke bidang yang negatif jika tak ada pimpinan yang 
baik . 

12. Ia percaya pada ketentuan langkah . rejeki, pe rte muan , m aut 
datangnya dari Allah : pad a nasib buruk dan nasib baik, pad a 
kada dan kadar. Bertawakkal membua t diri tidak pernah 
berputus asa. Be rbagai ragam buruk dan baik yang mendatang 
ditam pungnya d engan ragamnya pula. 

13 . Siasat mundur t eratur dipakai sebagai dalil taktik yang 
lazim d ipergunakan sejak j aman purba. 

14. Lahirnya tampak seolah-o lah ia dapa t ditind as, diserang. 
diduduki d an sebagainya, t api batinnya te tap kuat dan ber
semangat, ada ruang hidupnya, ada sandarannya dan pegang
annya yang teguh . yaitu agama yang dian utnya , islam. 

l 5. Perjuangan dilakukan , jika tak dapat secara beramai-ramai. 
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maka dilakukan secara pribadi/p~rorangan. untuk tujuan 
bersama. Tak ctapat ji·ontaal. geritya perorangan tanpa pim
pinan. lnil ah sebabnya timbut pepatah : "Tak h!li:ln g Metayu 
di bumi''. Kemiskinan. kekurangan itmu serta paham k~
bcndaan yang dibawa sebagai taktik olch penjajah , dapat me
lemahkan sementara scmangat perjuangannya. tapi cl alam 
batinnya rasa keimanan dan beradat itu tidak akan putus 
sama sekali : menurut keadaan dan waktu itu akan timbul 
juga. 

16. Walaupun tid ak ditampakkannya. ia bersi fat cemburu ter
hactap/ tnl·ngenai is tri dan anak-anak daranya . 

C. Ciri kr!lenwlwn 

t. Karena perasaan jiwa merdeka dan tak mau diperintah se
cant paksa. maka perorangan Melayu itu payah mem punyai 
sa tu himpunan / kumpulan ya ng benar-bcnar bcrjalan secant 
organisasi dan teratur mcnurut paham Barat. Bukan karcna 
ia tak tahu dan tak mau berorganisasi. tapi umumnya ia 
hanya dapat patuh. jika organisasi itu dihayatinya dan pim
pinan organisasi itu disetujuinya dahn hatin ya. Tanpa org:mi
sasi pun perorangan Melayu itu dap • bngerak dalam kepen
tingan bcrsama yang dihayatinya. malahan untuk itu ia berani 
mengorb<mkan jiwanya menurut keadaannya. , Dalam bcrusaha ia Iekas merasa puas. tak suka berebut-rebut·· 
an. 

3. Ia Iekas pen:aya pacla kejujuran orang mendatang dari suk u 
mana pun. diseba bkan ukuran yang d ipakainya adalah aclat 
dan agama. Oleh sebab itu ia kkas tcrsudut terpe rosok. 
tapi ia tiada tin ggal diam . 

4. Karena kcsopansantunannya dan pula tiada Iekas bersikap 
agresif. titlak suka menonjolk<tn diri. matahan cepat me
maafkan sesuatu yang tidak prinsipii l. maka ditafsirkan 
hal itu olch pihak lain se perti pe ro rangan Melay u itu " pe
naku t. " Scdangkan menuru tnya men galah i tu bu kan ber
arti takut. Penge rti an berani bukan terletak pacta asal mau 
berkelahi saja. 
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5. Su ka belaja r soal-soal mis tik. tapi tak banyak ~ampa i ke 
ujung. 

6. Waktu atau masa itu bag.in ya tiada berapa pcnting se pc rti 
yang dihayati dan dipahami o le h bangsa Bara t. Ia tidak ingin 
waktu itu menguasai dirin ya. tapi dialah yang harus mengua
sai waktu. Karcna hal itu ti mbull ah istila h "'janji Me layu ' '. 
artinya tida k tepat waktunya se pe rti yang dija nj ikan. 

7. Jika yang se taraf d engan dia mem punyai sesuatu bL· nda yang 
baru (model). maka walaupun clia kurang mampu . Llia be r
usaha bi arp un secara bcruta ng akan m empun yai benLia itu. 

8 . Me nga tai o ra ng lai n adalah m asuk sifa t cemburu ya ng terse m
bun y i. 

D. Bentuk Jasmaniah. 

Karena bentuk badannya serta dijiwai oleh aga ma , ia taha n 
mcnd erita fisik maupun batin . Sebagai nelayan ia tahan clipukul 
badai. dihem p as gelo mbang. dipanggang m a ta ha ri bt.:rhari-hari 
laman ya. Ia tah a n menyclam tira m lama-lam a dan je nis lokan 
lainnya tanpa alat-alat modern. Ia tahan berhari-hari mcmasuki 
hutan tua untuk m enga mbil rotan. jelutung. dama r dan lain-l ain 
h asil hutan . serta memikulnya pulang ke k ampung. Ia tahan me
manjat po h o n tualang yang besar tin ggi untuk m e ngambil manisan 
lc b ah . hany a d en gan memakai puting buluh tempat be rpijak . la 
tahan menderita batin yang berkepanjangan tanpa mengakhiri 
hiclupnya clengan bunuh cliri. Tangkal penawar dari itu scmuany a 
adalah nasib buruk dan baik datangnya dari Allah yang menentu
kan rezeki dan peruntungan. Ia tahu . nasib m anusia seperti roda 
pedati , se kali ke atas sekali ke bawah . 

Fisiknya ditem pa o leh sej arah dan bati nnya dijiwa i o lch agama 
Isla m. Di masa lampau melalui pe redaran zaman ia pernah di 
bawah pendudukan Kerajaan Hindu , ditaklukkan Mojo pahit. di
jajah nege ri-negeri Barat. tapi ujud Melay uny a te ta p aLi a sa rnpai 
seka rang. Lahiriah keadaan-keadaan mungkin tcluh bcrobah. 
ia telah berumah berlantai rendah ticlak lagi bertiang t inggi: dulu 
be rsongkok/berkupiah . sekarang berseb ak li cin. tap i rasa Me-
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layun ya tctap ada. t icla k rela ia dikatakan bukan suku dan beradat 
Melayu. 

2 . Susunan Mnsyarakat Melayu 

A. Kampung/ Balai Adat 

Susunan masyarakat Melayu Pesisir Sumatcra Timur bertu-
juan kepada : 

I . Pengh idu pan (pangan dan lain-lain) 
2. Pelanju tan hidup (kchidupan) 
3. Pe rlindun gan (pe mcliharaan kehiclupan dan p~nghidupan ). 

Kesa tuan hukumnya di landas kan kepacla ikatan k~sa tuan tcri-
torial daerah ya ng ditumpukan kepacla 2 poko k. yai tu : 

I . lkatan kcturunan parcntial (bilate ral). yaitu garis ibu
bapak 

2. lkatan umum kemasyarakatan 

Kegiatan pokok di atas masing-masing diperkuat o lch ikatan 
kekerabatan dan ikatan hu ku m (adat. pcraturan-paaturan kanu n
raja. pantang-pantang dan lain-lain). Wil ayah lingkunga n tc ri
torial ini mcmpunyai inti hukum pemerintahan yang sama: inti 
bahasa dan budaya yang sama: inti adat-isti adat rcsam yang sama : 
serta inti sclera kehidupan yang sama. Terutama sekali adat resam 
bud aya itulah merupakan unsur yang penting. ya ng menji wai ke
lo mpok masyarakat Melay u. mence rmin kan gerak bat innya keluar. 
Oleh sebab i tulah maka aclal-rl'Sam-buclaya i tu menjacli kepriba
dian daerah dan itu pulalah yang dapat clitafsirkan untuk art i 
kedaulatan raky at clalam kesatuan hukumn ya. Masya rakat hukum 
teritorial yang terkecil adalah kampun g. Kampu nglah yang mem
punyai penghulu dalam logat disebut : Pengulu . 

Jumlah runtah dalam satu kampung ti dak tentu banyaknya. 
biasanya lebih dari 40 buah rumah. Kampung Melayu umumnya 
mempunyai pola terpencar te rbuka, tapi sebagian daripadanya 
merupakan pusa t pola berbanj ar. Tiap-tiap kampung mempunyai 
lingkungan pertanian sendiri . Tiap rumah mcmpunyai halaman 
atau pekarangan pula. Ada juga sekelompok perumahan terdiri 
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dari 2 a 3 rumah . te rle tak jauh di sa tu da;:-rah terpencil. maka 
kumpulan rumah itu dinamakan : dusun . Dusun ini be rinduk pada 
se buah kampung. 

Dalam se buah kampung clidapati : 

a. Penghu\u 
b. Mesjid atau surau , m elih at besa rny a kampung 
c. Seorang im am 
d. Dua orang bilal 
e. Satu orang khatib 
f. Satu orang telangkai 
g. Satu tangkahan. jika kampung terle tak eli tepi sungai 
h. Satu gelang!!ang. tempat menyabung clan berolah raga 
1. Dua tepian mandi yaitu . sa tu untuk wani ta d an sa tu untuk 

pria 
J. Satu tanah wakaf kuburan umum : ada juga kelu arga yang 

me mpun ya i tanah perkuburan :;endiri. 

Mesjid bani boleh didirikan d alam sebuah kampung. jika yang 
bersembahyang be rjamaah tiap hari Jumat cukup 40 o rang 
banyaknya. Jika pengunjung ticlak cukup 40 orang. maka yang 
ada dalam kampung itu hanyalah sebuah langgar (surau) . 

Pemilihan imam , bilal. khatib dan te langkai / penghulu te
langkai dilakukan melalui musyawarah kampung yang dipimpin 
oleh penghulu . Mereka itu dipilih diantara o rang kampung yang 
cukup memenuhi syarat-syaratnya .. Penghuni kampung memi lih 
dua bilal, yai tu sa tu o rang khusus untuk tugas "azan" d an lain
lain di lingkungan m esjid: untuk ini diperlukan seorang yang 
nyaring, bersih fasih suaranya. Bilal yang seorang lagi aclalah ber
tugas untuk urusan orang mati , umpamanya mcmandikannya. 
mengafaninya. dan lain-lain. Untuk ini ditetapkan seorang yang 
tiada penakut dan tiada penjijik menghadapi pe rsoalan itu d an 
tahu pula hukum-hukumnya. Ad a pul a seorang b il al wanita 
untuk urusan sepe rti. diuraikan eli a tas, yaitu mengurus sesuatunya 
jika ada seorang wanita yang meninggal di kampung tersebut. 
Untuk imam dan khatib djpilih orang yang bijak clan banyak me
ngetahui soal agama dan fasih bacaannya. Apalagi sebagai seorang 
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khatib yang bcrkho tbah pa ct a hari Jumat. Pen<.lapatanfpenghasil an 
seorang imam dan khatib pada waktu dahulu di sebuah kampung 
ialah : 

a. Scckkah perorangan 
b. Scpl'rtiga dari uang fit rah 
c. Seperdclapan dari uang zakat 
ct. Uang sa ksi nikah arau menikahkan (upah) 
e. Dih~?ba'ikan dari kerja-kcrahan (rocli. g.o tong-royong) 

Dahulu di seti ap kampung ada sebuah bangunan. namanya: 
Balai. tempat musyawarah clan tempat-temp:tt anak lajang ataupun 
orang-ora ng. lain <.lari Juar kampung yang ke malaman menumpang 
tidur. Sekurapg istilah balai ini tak ada lagi el i kampung-kampung: 
yang masih ada ialah di tempat kecluclukan Sultan atau Da tuk. 
Balai ada t itu dulu lahiriahnya aclalah sebuah bangunan tempat 
bermusyawarah mengenai soal-soal adat antar pemangku-pemang
ku adat clcngan ahli-ahli pemelihara acla t. Kalau d i kampung 
hal ini clisi mbolisir oleh pengulu dengan orang tua-tua. Batiniah
nya a tau dalam arti luas balai acl at itu melambangkan sesuatu 

·lingkungan daerah yang : 

I . Atapn ya ialah langit 
2. Lant·tinya 
3. Dindingnya 
4 . Tia n gny e~ 

5. Tangga nya 
6. Ti rai nya 
7. Tika rnya 

8. J iwanya 
9. Raganya 

10. Hukumnya 
II . Ruangnya 

I 2. Tujuannya 

ialah bumi (air dan tan ah) 
ialah bukit 
ialah akal 
ialah cita 
ial ah rasa 
ialah rumput dan pohon (tum buh-tum
buhan) 
ialah masyarakat /persekutuan 
ialah kejujuran 
ialah timbangan budi dan claya 
ialah dari nyata kepada yang gaib (keseim - · 
bangan lahiriah dan batiniah) 
ial ah kebahagiaan perorangan dan orang ba
nyak untuk sekarang dan nanti (hidu p dan 
mati) 
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13. Pegangannya ialah p e ngaku an keku asaan dari sesuatu ya ng 
gaib (agama Alla h) . 

Kata adat asalnya clari bahasa Arab: bah asa Melayu asli 
untuk adat ialah ··resam ' ·. diambil dari penge rtian kiasan dari 
nama sebangsa suluran (t anaman yang menjala r ). yang batangnya 
dipakai untuk kalam (pen a tulis). Pendiri-pendiri adat di zaman 
dulu (creators) sangat mementingkan soal alam d i se kitarnya. 
sebab alam i tulah sokoguru (guru pusa ka) me re ka. Mereka adalah 
aktif. t idak pasif. Mercka dapat disamakan seperri : ahli ilmu 
alam/ falak. mereka adalah natural scientist. ya ng dc>mi kebah agia
an an ak cucu di m asa yan g akan clatang membcri pedoman h idup 
secara pepatah , pantun. cerita. lembaga acla t dan sebagainya. 
lsi semua itu diambil clari pengalaman yang dirasai se ncliri a tau 
yang dipusa kakan oleh angkatan yang terdahulu . Langgar a tau 
mesjid itul ah se karang ga nti bal a i tempat be rkumpu l untuk me
ngaji. bermupakat . se m bah yang berjemaah dan scbaga inya. untuk 
keperluan bersama eli tiap-tiap kampung. 

Seo rang pengulu telangkai adalah seorang yang bertugas se
bagai pe nghubung resmi (eli luar famili) antara pih uk keluarga 
laki-la ki dan pihak kelt!arga perempuan yang bcrmaksucl m e m
perjodohkan anak nya. Ia dapat cl iumpamakan sebaga i seo rang 
n ot a ris untuk m enyaksikan apakah dalam acara-acara resmi 
(sc pe rti sewaktu meminang clan lain -lain selanj utnya . clan mem
pe r hatikan syarat-syarat yang t e lah ditentukan clan clisctujui ber
sama secara ticlak resmi) diikuti oleh kedua belah p ihak pada 
waktu peresmian. Adat sekampung harus clituruti o le h penduduk 
kampung. umpam anya : 

I . Perkelahian an tara a nak-anak ticlak boleh d icampu ri orang
orang tua dalam arti kata me mperbesar sengketa itu. tapi 
ha ruslah dilerai/dihentikan dan membawa anak nya/ keluarga
nya itu ke rumah untuk diberi n asehat. 
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yang bcrsangkutan . Yang berdarah wajib "d isejuki'' atau 
' 'diupah-upah'' mcnurut aclat. 

3. Dalam hal kcmalangan. orang kampung harus turut mcnye
k saikan urusan pcnguburan . 

4 . Jika ada kemalangan /musibah di kampung. yang dekat. harus 
ada utusan kampung. yang tukam (taziah) ke sana. 

5. Jika ad a orang nh:min ta sesuatu dari tanaman penduduk 
untuk obar. harus dihai. tanpa bayaran . 

6. Bu~:h- buahan yang sedang masak. jika climinta oleh kawan 
sckampung untuk dimakan sencliri. harus diberi ala kadarnya. 

7. thl rus rukun-d am<ti bcrjirar •. 
8. Pcmuda-pemucla kampung. ti ada dibenarkan mengganggu pe

mudi-pemudi sewaktu · me lintas. baik dengan ka ta apalagi 
ckngan perbuatan. 

9. Pem ud a-pemuda t idak boleh memperolo k-olokkan orang
orang tua. a taupun mengadakan hingar-bingar sampai meng
ganggu keadaan. 

I 0. Jika menerima kiriman makan-makanan dari jiran. harus di
balas. se tidak-tidaknya scdikit garam. 

I I . Tingka tan atau umur k bih muda harus terlebih dahulu rnem
bcri tabik (hormat). salam kepada yang lebih tua. dengan 
tH:apan : Salamualaiku m atau tegur sapa yang baik dan wajib 
pula tabik ini d ibalas kcmbali. 

Sdain dari adat sekampung ini. ada pula adat serumah dalam 
kampung. diantaranya ialah : 

I . Jika tamu datang ke rumah maka sebagai tanda kemesraan 
disuguhkan si rih a tau ro kok . minuman ala kadarny a. 

1 Kaum lelaki didahu lukan makan. 
3. Seorang anak laki-Jaki tak dibenarkan ben:akap-cakap dengan 

o rang tuanya (atau o rang yang lebih tua daripaclanya) dengan 
roko k di mulut. 

4 . Tutur di rumah sopan santun. gerak dan cluduk harus terti b. 
5. Anak-anak tak boleh ducluk bertindih lutut atau bersilang 

Jutut atau sila panggung menghadap orang tuanya. 

195 



6. Jika yang Jebih tua daripad anya ducluk be rsila di Jantai. 
tak boleh dia be rcakap sambil berdiri . 

7. Anak tak boleh me nyebut nama ayah dan ibu . 
8. Wanita ya ng memasak di clapur ticlak boleh memukul a nak

anak d engan senclo k tempurung. 
9 Jika diketah ui ada jiran tiba-tiba sa kit atau dapat kema langan 

harus ce pat dida tangi dan m emberi bantuan. 
10. Di hadapan ibu bapak anak-anak haru s be rpakaian so pan. 
11 . T empat tidur ibu bapak tidak boit'h ditidur-tiduri anak-anak . 
12. Jangan membawa ikan besar dan dipe rlihatkan sepanjang 

jalan kepada o rang ban yak (som bo ng). 

B. Suswzan Pemerintallan 

Sesuatu kampung itu ad alah masuk dalam daerah salah sa tu 
Juhak. dalam kekuasaan pem erintahan seorang Datuk a tau masuk 
wilayah da ri seora ng Kejeruan ( Kepala Dae rah ). Datuk a tau Ke
jeruan itu memerintah eli Luhaknya a tas nam a Raja/ Su ltan. atau 
penguasa yang te rtinggi di daerah itu yang mem egang punca 
dari ketataprajaan . Su ltan adalah titik pusal clalam pe meri ntahan , 
agama dan adat dari seluruh wilayah kerajaan . Tempat eli ked iam
an Sul tan dise but clahulu "kota" yaitu is tana se rta bagian-baf!ian 
lainnya eli bidang pemerintahan . pertahanan dan sosial kemasya
rakatan. T empat yang dipagari " kota' ' adalah simbolisasi " mi c ro" 
d ari "macro" ke rajaan . Apa yang ada. apa yang te rdapat dalam 
"kota" adalah sebangun dengan yang ad a eli lu ar kota eli seluruh 
kerajaan . Arti " kota" yang sebenarnya aclalah benteng. 

Selain dari susunan luhak seperti diura ikan eli a tas ada pula 
kadan g-kadang satu Luhak yang diperin tah langsung o leh wakil 
Sultan yaitu Pange ran. Raja Muda umpamanya seperti eli kerajaan 
Del i, Langkat d an Serd ang. 

Demikian pula untuk daerah pelabuhan besar yang disinggahi 
kapal \vaktu dulu . seperti umpamanya Labuhan Deli , d.iurus lang
sung daerah pelabuhan itu oleh seorang syahband ar yang diangkat 
oleh su ltan . Untuk pelab uhan-pelabuhan kecillangsung diurus o leh 
Datuk/ Kejeruan yang bersangkutan saja . Untuk pengganti seorang 
Datuk a tau Kejeruan harus diambil dari turunan garis lurus; 

196 



jarang sekali menyimpang d;ui ini . terkecuali jika ada hal-hal 
yang luar biasa (force-ll!ajeur ). Garis pemerintahan dalatn daerah 
Kcsultanan untuk Puak M~layu adalah : 

I . Sultan 
2. Datuk/ K~jauan/Pange ra n 
3. Pengulu 
4. Rakyat 

Dasar azas Raja (Sultan) dan pembesar-pembesa rn ya m eme
rintah adalah "pertanggungan j awab (man data ris) t erhadap Allah" 
tentang rakyat yang dip impinnya m engenai agam a. bucli clan 
ak hlak serta ke~erd asa n . Ma nusia ce rdas-pintar tanpa a khlak dan 
agama. adalah berbahaya untuk lingkungan masyarakatnya . Oleh 
sebab itu sebagai pengika t batin manusia ditetapkan unsur-unsu r: 

a . Agama/ mi stik 
b. Ada t b udaya 
c . Rasa kekeluargaan 
d. Rasa kebangsaan 

Lahirny a nampak yang memerintah adalah Sultan. yang 
ditabalka n o leh Orang-ora ng Besa r tapi dalam hakek:Jtnya. beliau 
hanyalah si mbolisasi dari k~kuasaan . Sebab Sultan hanya dapat 
be rbuat sesuatu. jika tdah mendengar naseha t-naseh at dan p~n
dapat persetujuan da ri Orang-ora ng Besar. jarang sek:.l li dia me
m akai ' 'hak veto''. 

Pada m asa du lu selalu terjad i peperangan at au se ngke ta 
untuk menj ad i Raja. Tapi perang saucl ara Melayu (ataupun Raja
raj a yang m enguasai wilayah-wilayah kecil) tid ak pernah me run
tuh ka n sistim pemerintahan dan tidak pula mengubah st ruktur 
politik pemerintahan M~layu itu sendiri . Sebab-sebabnya ialah 
formil nampakn ya Raja yang berkuasa t api se benarnya Pembesa r
pembesarlah yang mengendalikan pemerintahan. Raja adalah lam
bang keadilan dan kesatuan. beliau diakui sebagai pemegang wi
bawa yang tertinggi . Tanda tangan dan cap Raja mensahkan 
berlakunya pe raturan-p~ratu ran . Raja yang bijaksana n: . ~ getahui 

hal ini d an oleh sebab itu beliau mengusahakan d ukungan Orang
orang Besar. Cuma Orang-orang Besar itu kadang-kadang tak bisa 
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bersatu. karena masing-masing mc• mpun yai kep~ntingan-kepen

t ingan tersendiri pula. sehingga kekuasaan politik dipergunakan 
oleh Pembesa r-pembesar/Orang-orang B~sa r itu bila perlu. 

C. Lapisan Pencluclu k 

Penduduk Mclayu di P~sisir Sumatc ra Timur dalam sistem 
pelapisan masyarakat dibagi dalam dua go longan. yaitu: 

a. Golongan orang ban gsa wan 
b. Golongan rakyat /orang kebanyukan .. 

Pada masa lalu un tuk daput mcmbcdukan antara seorang 
turunan bangsawan dan seorang turunan orang kc>banyakan. 
maka diberilah di muka nama orang turunan bangsawan itu sualll 
pertanda atau kode menurut tingkatan marta batnya. sebab 
turunan bangsawan itu bertingkat pula. t iada sama ra ta semua. 
Tanda-ta ncla kode itu mendapat fasi litas-fasilitas tertenru dalam 
pergaulan sehari-hari. juga dalam upacara-upacara adat dan akhi r
nya clal am pelaksanaan peraturan-peratu ran kerajaan. Hal seperti 
begini didapati juga di r'Re rah-daerah lain el i se luruh 1\iusan tara. 
malahan juga di negara-nega ra dernokrasi pada masa ini. 

Sistem pelapisan sosial seperti climaksucl di alas. un tuk be
berapa daerah di Indonesia scbagai co nto h udalah di Tanah Karo. 

I. Lapisan bangsawan (biak raja. bcnanu dan senina) 
2. Lapisan tengah (panarumc. anak bent asal dan anak beru 

iangkip) 
3. Lapisan rakyat (rakyat biasa dan rakyat dcrip) 

Di Nias : 
I. Lapisan bangsawan (siu lu) 
2. Lapisan pemuka pelcbean (c>re) 
3. Lapisan rakyat banya k (ono mbanua ) 
4. Lap isan budak (sawuju) 

Di Su lawesi Sela tan: Bugis-Makassar : 
I . Lapisa n bangsawan (ana karung/ bracng) 
2. Lapisan orang merdeka (Fomoradeka) 
3. Lapisan budak (Ata) 
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O rang-o ra ng Bad ui (orang Rawayan l di pt!da la man Bant am m e m
bagi masya ra katn ya clalam d ua golo ngan : 

a. o rang Kejeroa n ( Kejc rua n ? ) 
b . o rang Kduaran 

Nyatanya "p rins ip' ' t an da-tanda ko d e itu te tap te rus d iper
gu nakan. wal au pun pada waktu in i ti clak se ma ta-ma ta diclasarkan 
pada tu ru nan darah bangsa wan . tapi aclalah o le h fak tor-faktor 
lai n mcnurut ja man nya. me nuru t pangkat dan keclucl u kan dan 
bukti jasan ya . Pertancla k o de itu aclala h sebagai suatu ta nda bukti 
ten tang ke t urunannya d a n harus dapat pula dib ukti kan nya dengan 
teromba silsilah keturunann ya yang sa h . Ad a o ra ng me nyamakan 
pertanda k ode itu de nga n arti ' 'penggelaran" atau " gelar.' ' Hal i tu 
t ida k tepat sa ma sekali . sebab sebagai co ntoh kita a m b il umpama~ 

nya rl!rland;.~ kode ' 'T e ng.ku '" (salah sa tu go lo ngan o rang bangsawan 
el i Deli) dengan sesco rang y ang d iberi gela r ''Da tu k Syahbandar." 
Gela r '" Datu k Syah han dar" it u dlresm ikan mdalu i upacara ad at 
yang dilak u kan o k h yang be rh ak mem be ri gehu i tu . clan gela r itu 
acl alah gela r ke horm a ta n atC:l u gela r kecl u d u kan, sedangkan pe r
tanda k ocle ' 'T engku " itu o to m atis d ipero lehn ya h a k memakainya 
sebaik d ia lah ir ta n pa pe rlu meiC:llui sa tu u pacara ;,tlat atau pun 
memo tong seekor ke rba u. Masih seo rang bay i tlia te lah me makai 
T t!ngkt ;ru . Di dacrah Mi nangkabau u n. pamanya. sesePra ng iada 
langsung mend a pa t gcla r '"Su tan " atau " Baginda' '. sc belu m dia 
dewasa d a n kawin d a n p ula me lalui u paca ra adat. K~ci l be m am a 
besa r bcrge lar. De mikian pula di T apan uli scwa k tu be rumah 
tanggalah (kawi n ) dia d iberi gela r ump amanya ." Mangaraja Gu
nung" okh kesatuan m asyarakat hukumn ya. se te lah disembelih 
p ula seekor ke rbau dan la in-lainnya menurut adat. Dan gela r 
Sutan . Baginda a ta upu n Ma nga raja G unung i tu ti ad a pula o tom atis 
d iperoleh anaknya. ba ik yang la ki-la ki m aupun yang perempuan . 
Perta n da kode u ntuk golonga n .b angsawan di T anah Deli diis tilah
kan d engan " titel" o le h pihak Belanda , yan g d ap a t dia rtikan d e
ngan ka ta " G rade" tlalam bahasa lnggris da n ka ta " Marta bat " 
d alam bahasa k ita. GolongC:ln o rang bangsawa n d idasa1 kan atC:ls 
ketu ru nan. (d enga n satu d ua pengec ualia n) d engan panggila n 
urutan masing-masin g menurut martabatnya. 
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I. T engku 
2 . Raja 
3. Wan 
4 . Da tuk 
5. Aja / Jaya 
6 . Orang Kaya 
7. Encek /Tuan 

Tengku 

Yang bt:: rhak memakai titel nama Tengku ialah turunan Sul
tan dan kerabatnya . dan turun an yang tlatu-ninin ya clulu mem
punyai daerah o ton o mi sendiri dan dipanggil cl engan sebu tan 
Tuanku : sebagai contoh untuk daerah Deli / Serdang. sep erti a nak
ana k dari Tua nku Panglima Pacle rap ya ng d iura ikan di Ba b II . 
yai tu : 

I. Tua nku Panglim a Pasutan. Kejeruan Padang 
2. Tuanku Jalaludd!n , Kejeruan Meta r (Mubar-Percut) 
3. Tuanku Tawar. Kejeruan Santun Den ai-Se rbajad i 
4. Tua nku Umar. Keje ruan Uju ng (Serda ng) 

Untuk clae rah Tamiang, Langkat. Asahan . Kualuh. Panai. 
Bila h dan Ko ta Pin ang hal di atas tiada jauh brdanya dala m 
prinsipnya. Pengertian T e ngku itu dapat juga semula d iart ikan 
p e mimpin/ guru. dalam h al akhlak dan agama se rta ada t. Kata sapa 
T engku itu mungkin juga resmi datangnya dari Ke rajaan Siak d i 
tahun 1857 . 

Raja ad alah titel yang dibawa oleh bangsawan lnd ragir i (Siak) 
ataupun anak bangsawan clari daerah Labuhan Batu , se perti Bilah. 
Panai, Kualuh dan Kota Pinang. Pe ngert ian Raja ini tak d apat di
samaratakan saja a rtin ya denga n ka ta Raja di wilayah lain . Ole h 
piha k penjajah Belanda dulu , baik raja yang m empunyai wilay ah 
organisatoris be rpeme rintahan hukum yang luas. m aupun seo rang 
raja yang menge palai hanya sehuah kamp ung kec il dari 4 - 5 
rumah tangga. dipanggil dalam sat u istilah y ang sama saja. Mereka 
memberi prnge rtian kata R aja itu aclalah sebaga i sua tu nama 
keduduka n " kepala." T itel raja dalam pengcrtian golongan orang 
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bangsawan yang dimaksud di atas. adalah satu titel martabat. 
bukan kedudukan. 

Menurut Sultan Deli Tengku Amaluddin (suratnya yang ditu
jukan pada Gubernur Sumatera Timur 1933). bahwa kalau seorang 
perempuan berti tel Tengku nikah dengan seorang b~ngsawan asli 
" Raden" dari tanah Jawa atau seorang bangsawan asli " Sutan" 
dari Pagar Rujung Sumatera Barat , maka anak-anak yang diper
oleh dari perkawinan 1111 berhak memakai nama "Raja." 
Anak-a nak yang ayahnya dan ibunya Tengku, berhak memakai 
tite l nama Tengku , demikian juga jika ayahnya Tengku dan ibunya 
buka n Tengku , berhak anak-anak laki-laki /perempuan mem akai 
titel nama Tengku. lni berarti titel nama Tengku itu d ianggap m en
jadi suatu hak kebangsawanan yang diteruskan oleh keturunan 
dari ayah (pihak laki-laki). 

Wan 

J ika seorang wanita Tengku nikah dengan seorang yang 
bukan Tengku. umpam anya dengan seorang da ri golongan urutan 
bangsawan lai nny a atau pun de ngan seorang-oran g kebanyakan, 
m aka anak-anaknya be rhak me makai titel sebutan " Wan. " Dan 
anak turun an laki mereka seterusnya memakai titel ini: yang 
perempuan bergantung dari dengan siapa dia menikah. Jika 
"grade" (martabat) Sll<-!-111inya lebih rendah dari Wan, m aka tite l 
ini akan be robah untuk anaknya, malahan akan hilang jika wanita 
Wan ini kawin dengan seorang kebanyakan. Penerus "grade" nama 
kebangsawanan adalah pihak la ki-laki. 

Datuk 

Nama kebangsawanan Datuk pada asalnya adalah "Grade" 
yang diperoleh dari kesultanan Aceh, baik langsung ataupun de
ngan perantaraan wakil Sultan Aceh dulu di Deli. Yaitu bah>i 
mereka yang mempunyai otonomi wilayah pemerintahan yang ber
batas antara dua batang sungai. Batas-batas daerah dulu umum
nya adalah sungai-sungai, baik batas kedatukan, kejeruan dan lain
lai n. Datuk yang be rkedudukan seperti ini dulu , dinamakan 
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" Datuk Asa l" dan anak laki-laki turunan clari Da tuk 1111 . mem
punyai hak titel Da tuk pu la. 

Aja 

Yang pe rempuan m enclapat titel "Aja''. (anak Da tu k yang 
percr,lpuan). Olch Sultan ( Raja) ada juga dikurniakan pangkat 
Datu k (bukan dari Da tuk Asal) pada seseorang o leh karena bebe
rapa sebab. Anak-anak laki dari Datuk seperti ini. bcrhak memakai 
titd Orang Kaya. turun teniurun . sedangkan un tuk anak perem
puan ticlak ada titel. Panggilan untuk mc reka hanyalah satu 
panggilan kesopanan sebagaim ana juga dapat terjacli pad a go lo ngan 
orang keban yakan yang terh o rmat dalam masya rakat , yaitu : 
" Enci k (lnci k)'' Dipend e kkan "Cek". 

l:'ncik dan Tuan 

O leh Sultan ataupun orang bangsawan a tau o leh ora ng 
keban yaka n sendiri. clilakukan satu panggilan kehorm atan / ke
sopanan tc rhaclap seseorang orang kebanyakan te rtentu clenga n 
sebutan " Tuan" a tau "Em:ik", baik laki-laki m aupun perempu an 
menurut ke tertiban kesa ntunan adat. sebab ingin memuliakannya. 
Panggi lan ini bukanlah satu hak untuk yang dipanggilkan; hal itu 
adalah kcaclaan sementara wa ktu saja. ticlak berkelanjutan . Ka re na 
peralihan zam an , m aka penggolongan kebangsawanan in i tidak 
tampak begitu berarti lagi dan tidak membawa p engaruh da lam 
keaclaan sosial dan ticlak pula me mbawa kontrad iksi-kontradiksi 
baru. Walaupun dengan keadaan demikian , d alam lingkungan 
golongan bangsawan d an orang banyak soal aclat clan kebudayaan 
Melayu masih tetap dihayati dan jadi pegangan hidup dan ke
hidupan be rmasyarakat eli daerah ini. 

D. Susunan Kekerabatan 

Keturun an menentukan susunan dan ikatan kekerabatan. 
Ikatan ke turunan itu adalah parental/ bil atera l, yaitu ibu dan 
bapak mempunyai hak yang sam a, demikian juga anak laki-laki 
dan perempuan , kecuali dalam perwalian menurut hukum Islam 
dan ha rta pusaka khusus. 
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Dala m pembagian harta (pusaka) dituruti hukum Islam. 
tapi terlebih dahulu diselesaikan " Hak Syarikat" yai tu harta pen
carian yang cliperoleh bersama dalam s.atu perkawinan (suami
istri) ; hak sy aribt tidak rnengenal harta bawaan dari masing
masing pihak. Harta ''syarikat" dilandaskan kcpacla pengertian 
saham yang sama diberikan clalam usaha hid up , artinya : 

I. Suami berusaha dan mencari eli luar rumah. 
2. lstri berusaha mengurus keselamatan rumah tangga dan 

mcmbcla mendidik anak-anak. 

Hak masing-masing adalah 50%. yaitu paruhan clari harta 
pencarian. Hukum irii diterapkan oleh Gojah Pahlawa n. sewak tu 
dia menjadi wakil Sultan Aceh Iskandar Mucla eli tanah Deli. 
Hukum ini masih tents be rlangsung. 

Sebutan kehrabatan tingkatan vertikal (garis tegak) ialah 
sepe rti berikut : 

I. Nini 
2. Datu 
3. Oyang (Moyang) 
4 . Atok (Datuk) 
5. Ayah. Bapak. Entu 
6. Anak 
7. Cucu 
8. Cicit 
9. Piut 

I 0. En tah-en tah. 

Alur sejajar horison tal dengan seorang anak ialah : 

1. Saudara seemak seayah. laki-laki /perempuan 
2. Saudara sekancl ung : saudara seibu saudara laki -laki / 

perempuan dari satu anak/ibu , lain ayah (ayah tiri) 
3. Saudara seayah = saudara laki-laki / perempuan dari satu 

ayah lain ibu (emak tiri) 
4. Sauclara sewali. (Ayah sama ayah bersaudara) 
5. Saudara ber-impal, (anak-anak dari makcik. yaitu sauclara 

ayah yang perempuan) 
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6. Saudara 2x wali (a tok sama a tok bersaudara) 
7. Saudara 2x impal (atok la ki sa ma atok perempuan ber

saudara) 
8. Sauclara 3x wal i (moyang laki-laki be rsaudara) 
9. Saudara 3x impal (moyang l:lki-laki S<llna moyang perem

puan b~.: rsaudara ). 

Demikian sctcursnya 4x wal i. Sx wali. 4 x impal. Sx im pal. Sampai 
3x impal ata u 3x wali dihitung aluran keraba t yang belum lagi jauh 
hubungannya. 

Jl.! nis impal ada 3 macam 

a. l mtJa/ larangan . anak-anak gad is dari makcik kand ung. 
ya itu sa udara ayah yang percmpuan . 
Anak gadis dari ma.kcik ini tak boleh kawin clengan pihak 
lain tanpa pcrsetujuan impal lantnga nn ya. Kalau kejad ian 
dan impal larangannya mengadu pada Raja. maka orang 
tua si gad is didenda I 0 t ail = 16 rin ggit. Sebaliknya kalau 
gadis itu cacacl atau buruk sckali rupanya , impal larangan 
wajib mcngawininya untuk menutup malu ''gadis yang 
tak laku". 

b. lmtJa/ biasa. anak laki-l aki dari makcik yang eli atas. 

c. lmpal langgisan, yaitu anak-anak da ri mak-mak yang ber
saudara. 

Nama-nama panggilan aluran kerabat lain sc lain di atas yang 
vertikal horisontal. diambil dari anak scbagai pangkal t it ik tum-

puan. ialah : 
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I . Ayah 
2. Mak (asa l kata : Mbai) 
3. Abang (abah) 
4 . Akak (ka kak) 
5. Adik (acli) 
6. Uwak dari kata : tua , yaitu saudara ayah atau mak yang 

lebih tu a umurn ya 



7. Uda clari kata muda. yaitu saudara ayah ata u mak yang 
lebih muda 

8. Uwak ulung : uwak sulung (sauclara ayah yang pertama : 
laki/ perempuan) 

9. Uwak ngah : uwak tengah , yang keclua laki / perempuan 
I 0. Uwak alang (uak galang (bcnteng) ya ng ketiga laki/ pcrem-

puan) 
I I . Uwak utih (wak putih . yang keemput laki / pcrempuan) 
I::!. Uwak andak (wuk pandak. y·ang kelima laki/ perempuan) 
13 Uwak ucla (wak mucla. ya ng keena m laki / perempuan) 
14. Uwak ucu (wuk bungsu, yang ketujuh laki/perempuan) 
15. Uwa k ulung Cik (yang kec!elapan perempuan/laki) 

Dan se terusnya uwak Ngah Cik. uwak Alang Cik dan lain
lain. 

J ika anak yang di maksucl di atas aclalah unak dari Anclak (lih . 
no. 1::!). maka panggilannya pacla no. 8 s/ cl I I tetap uwak. sedang
kan pada no. I I ke bawah dipanggilnya dengun scbutan : 

a. Ayah ucla 
b. Ayah ucu 
c. Ayah ulung cik 
d . Ayah ngah cik clan se terusnya 

Tu tur atay panggilan-panggi lan lain adalah se bagai berikut: 

16. Men tu a (mertua =orang tua clari ist ri sencl iri 
I 7. Bisa n (besan) = kedud ukan o rang tua istri dengan o ra ng 

tua sendiri 
18. Menantu (percmpuan /laki-laki) = panggilan pada suami 

(istri) dari anak 
19. !par (suami dari saudara perempuan atau istri dari saudara 

laki-laki , demikian juga panggilan pacla saudara-saudara 
mereka 

20. Biras (suami ataupun istri daripada saudara istri sendiri). 
(e mboian): 

Contoh : Amat berbiras dengan Hamid . karena istri dari Amat ada-
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lah kakak kandung dari istri Hamid. 1\.ed ua bcrsa udara itu 
be rsauclara kandung. Dapat pula tc rjadi sebaliknya . 

2 1. Semerayan (menantu dari saudara perempuan dari mcrtua 
perempuan). (semberayan) 

22. Kemun (anak k.:m un : anak-a nak laki-1aki/perempuan da ri 
sauclara-saudara) 

23 . Bundai : panggi1an aluran ibu. bu kan o rang bangsawan 
24. Bapak : ka ta asal : pa' (ayah. entu = suci) d ipanggilkan 

juga "a bah'' 
25. Emak : ka ta asal Ma ' (ibu , bu nda) yang melahirkan kita 

(' mbai ) 
26. Abang : kata asal : ba' (bah) saudara tua laki-laki 
27 . Kakak : kata asal : ka' (saud ara tu a perem puan) 
28. Adik : ka ta asal : eli ' (saudara 1aki /perempuan yang lebih 

mud a) 
29. Empuan : istri : asal kata mpu, tcmpat asal anak 
30. Laki = suam i 

Skema D 

Teruna 1 
+0""" 
A 

A~~Q 
/ Laki Perempuan 2 

.-- 1 q 1 -......._ Gadis 4 
Gadis I Perempu;m I G . 3 J, ~ 0 + 

~ + G .. ~ \y. 2 0 + P. 4 
a. 1 + 0 ~o P. 3 

P. 2 

D = pangkat ayah 

Yang bernama Laki . Perempuan 1. clan Perempuan 2 adalah ber
saudara. Teruna 1 gadis I G.2 - G.3 - gadis 4 adalah anak
anak dari yang tiga di atas. 
A adalah istri Tc runa dan a. I suami dari Gad is l . 
A dan a. I = biras (berbiras/ emboian). 
A dan Gadis 1 = ipar (beripar) dcmikian juga a. I clan Teruna. 
P.2 dan P.3 = semcrayan/semberayan. 
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Cadis 4 ;.tdalah impal larangan Teruna I 
T.2 adalah impal biasa Teruna I . 
T.2 dan G.~ adalah langgisan dari Gadis 4 . 
T.2 G . ~ G.3 G.4 aclal ah anak kemun dari Lak i. 
Teruna I - G. I G.3 Gadis 4 adalah anak kemun dari P~ rem-
puan. 

£. llukum Ada! 

Selain hukum Islam dan pula buku hukum pidana/ perdata 
ya ng cli perbuat okh penjajah dulu. pada masyaraka t Melay u Pesisir 
Sumatera Timur tdah bcrlaku hukum acla t asa lnya. Hukum 
adat ini banyak ya ng se ngaja tid ak ditu liskan . tapi wa laupun de
mikian. umumnya seluruh rakya t mengetahuin ya oleh karena 
menyangkut pada kchidupan dan penghidupan se hari-h ari. Tidak 
dapat scmua hu kum adat itu dituliskan. karena dengan demi
kian. hil ang neksibilitasny a. tambahan pula harus pul:.llah sc mua 
soal (obyek) te rlebi h dahu lu diheri definisi yangjclas dise rtai urai
an-uraian yang terperin ci. Dan akhirnya tiap-tiap cletinisi meng
hendaki definisi pula lagi. 

Bagi su ku Mdayu bukan yang tcrtulis itu yang pcnting. 
tapi tujuannya dan nia tnya dan perasaannya itulah yang utama. 

Yang dibaca. ialah yang tertulis 
Yang clipahami. ialah yang tersirat. 
Yang dirasa. ialah yang terdengar. 
Dalam aclat itu ada beb~rapa ketentuan-ketentuan hukum. 

diantaranya : 

I . Hukum adat larangan/ pidana 
2. Hukum adat pantang 
3. Hukum adat sumbang/luar batas ketentuan-ketentuan 

kesopanan 
4 . Hukum adat pergau lan 
5. Hukum adat upacara perhalatan 
6. Dan lain-lain 

Ketentuan-ketentuan hukum ini ada yang diiku ti olch an
caman-ancaman hukum badan. pengusiran dan denda. tapi ada 
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pula hanya cl isertai hukuman perasaan . Seseorang Melayu sangat 
merasa malu jika mcnclapat sesuatu hukuman , walaupun ya ng 
seringan-ringannya. Hukum piclana larangan itu umpamanya 
antara lain ial ah : pcmbunuhan. perzinahan deng<tn is tri orang 
(Mukah). makar.ra :ttpok. curi dan lain-lain . Di zaman dulu ada 4 
macam cara hukum bunuh. yaitu : 

l. Hukum bubu 
Yang terhukum itu se tclah diikat. dimasukkan kl! dalam satu 

bubu besar dari bambu (disebut juga royan) kemudian diberati 
dengan batu-batu clan dimasukkan ke dalam lu buk sungai. Yang 
dihukum begi ni biasanya o rang yang bermukah. ked ua orang 
yang berb uat jahat itu climasukkan sekali gus clalam bubu dan 
ditenggelamkan. Jika keduanya telah mati. baru diambil dan 
ditanam. 

II. Hukum kujut (dibungkus seperti me~yat) 

Yang kena hukuman in i ialah : 
a. o rang yang bermukah (be rzinah dengan istri o rang). 

Yang laki-l aki dan perempuan dihukum bersama-sama. 

b. memperkosa tunangan orang 

Yang terhukum dikapan i (dibalut) dcngan 3 lapis kain putih . 
seperti membungkus mayat. Kemuctian diambil 7 buyung air 
(I buyung: = I bambu air isi l.k . :w liter) dan dituangkan satu per
satu di atas kepala orang yang telah dikapani tadi. Jika nanti 
orangnya telah mati. baru clikuburkan . 

Ill. Hukum sulang (sula = tombak mata tiga) 

Orang yang khianat pacta Raja kena hukuman ini . Digali satu 
lobang cukup clalam dan eli dalamnya dipacakkan sula (tombak) 
mata tiga. Yang nyata bersalah disuruh tinggung Uongkok) eli tepi 
lobang kemudian ditolakkan ke dalam clan dise bu (clitimbun) 
dcngan tanah. 

IV. Hukum pancung 

Orang yang khianat pacta Negeri (Kerajaan). seperti mat :-1-
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mata musu h atau bdot (bali k g<.~gang. dijatuhi hukuman pancung. 
Ju ga di lakuka n di tepi lo bang yang d ikorek khusus untuk itu . 

Jika kedapatan seorang pe ncuri dalam rumah dan waktu mau 
cl itangk:.lp dia mdawa n. bo!t:h pencuri itu dibunuh . 

Jika ada terjadi di dalam satu kampung pembunuhan atau 
pe mukulan sam pai be rdarah. kalau dise tujui oleh kedua belah 
pihak. dap:~t dida maikan okh penghulu dengan syarat-syarat 
tert t'ntu . J)i;,dakan ''ganti-rugi' ' dan disejuk-sejuki. 

F 1/ukum Panwng (Talm/pcllla!i) 

ll ukurn pantang ba nyak se kali jenisnya. m enurut kata orang
tua- tua ada 44 maca m . Pantang ini da tangnya bukan dari yang 
bcrkuasa. tapi adab h scmacam pesan dari da t-n ini agar j angan di
lalu i. Ji ka di la lui akan ada akibat nya kepada yang melanggarnya. 
Bebe rapa contoh pan tangan adalah seperti berikut : 

I. Di laut 

a. Ular laut harus d isebut akar (ia tidak a kan menggigit 
a tau mengcjar jika disebut akar). 

b. Pan t ang mandi pakai gayung (akan datang bala , memanggil 
binatang bu as !a ut ) 

c . Pantang ti dak m emberi ikan sekadarnya yang ada di sam
pan , jika diminta o rang. yaitu sebelum iJ<an dijual (akan 
sial reze ki ; me nghalang rezeki). 

d . Pantang m emijak dengan sepatu atau selop rumah ambai 
clan segala alat pe nangkap ikan dan alat di pekarangan 
!aut (akan sial rezeki , mangkal rezeki ). 

e . Pantang t empurung telungkup dalam sampan waktu 
be rkay uh (akan datang bala, bera rti mem anggil binatang 
buas !aut. karena bunyinya) 

f. Pantang dalam air melaga batu , besi , dan benda-benda 
berbunyi gemercing lainnya (akan datang bala, berarti 
me manggil binatang buas laut/sungai karena su aranya) 

g. Pa ntang berjalan di pantai eli gigi air, harus di darat atau 
dalam air (akan clatang bala bisa). Gigi air : tempat om-
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bak/alun memecah di pantai. Je tak garisnya menurut ke
adaan waktu pasang a tau suru t. 

h. Pantang menyahuti di malam hari panggilan pertama dari 
orang di luar harus pada panggi lan kedua. 

II. Di hutan 

a. Pantang menyebut langsung nama harimau dan gajah, 
sewaktu berjalan dalam hutan. Harus disebut nenek atau 
datuk. 

b. Tidak boleh bercakap "pacah - pacah" (pacol. som bong 
takbur). seumpama "kalau ada harimau , kucabut nanti 
misainya , kalau datang gajah , kupatahkan gad ingnya." 
Kalau bercakap begini , maka datanglah binatang itu me
nentang. 

c. Tidak boleh hingar-hingar. bersorak-sorak. takut nanti di
larikan oleh "orang bunian" (sejenis makhluk halus. lihat 
soal orang bunian di pasal lain) . 

d . Pantang memanggil-manggil secara berteriak nama kawan 
yang agak j auh berada dari kita , t akut nanti disahuti oleh 
orang bunian. sehingga kita tersesat. 

e. Tidak boleh menyahuti suara panggilan yang kita dengar 
seperti "Ooii " a tau yang menyebut nama kita . 

III. Di dara t 
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a. Pantang mcmbuat sesuatu peke rjaan tepa t pacta waktu 
matahari terb it. tepat tengah hari . tepat waktu matahari 
terbenam. 

b. Pantang meneruskan perjalanan , kalau j:.!lan kita dipintasi 
ular. Harus kembali dulu atau beristi rahat beberapa waktu , 
baru diteruskan. 

c. Pantang men eruskan perjalanan. jika terlihat perempuan 
telanjang. Berarti sial dan tinggi rezeki. 

d. Pantang pangkas atau buang kuku waktu malam hari 
(Pekerjaan tentunya tak rapi). 

e. Pantang melintasi belakang orang sedang hamil (tabiat 
orang itu akan mempengaruhi bay i). 



f. Pan tang orang hamil benci pad a orang-orang yang tak di
sukainya (nanti bayi yang lahir mempunyai tabiat atau 
rupa yang dibenci si ibu). 

IV. Pantang Khusus 

a. Dilarang membuat/memahat patung (bentuk manusia) 
b. Dilarang menyentuh orang dengan kaki 
c . Dilarang benar memegang kepala orang tua/mengambil 

k()piah dari kepalanya. 
d. Dilarang benar menunjuk-nunjuk mulut/ muka orang. 
c. Dilarang benar mengunggili orang (membuka kain me

nunj ukkan punggung/pan tat). 
f. Dilarang memberi scsuatu atau mengambil dengan tangan 

kiri. 
g. Dilarang menokok balm ataupun memegang kngan orang 

yang kita lawan berkata-kata. 
h. Dilarang menunjuk sesuatu dengan tangan kiri apalagi 

dengan kaki atau mulut. 
i. Dilarang meludah di hadapan orang. 
j. Dilarang menjamah (memegang) pemudi. 
k. Dilarang memakai warna kuning untuk orang kebanyakan. 
I. Pantang mendirikan rumah, dapurnya didahulukan siap 

(kemungkinan rumah tak siap). 

G. Hu kwn Swnbang 

Ada tebih empat puluh empat macam sumpang, yang satu 
sama lain erat hubungannya dengan hukum pergaulan, sehingga 
agak sulit membeda-bedakarinya, satu sama lain kait-berkait. 

Sumbang itu dapat ditentukan dari sudut yang melakukan 
(obyek). tapi dapat juga dari segi masyarakat (subyek). 

Adapun "sanksi" dari pelanggaran hukum ini, mulai dari yang 
ringan (denda) sampai pada hukum buangan dari kampung. 
Ada sumbang dalam perbuatan , dalam perkataan, dalam pendu
dukan , dalam pandangan, sumbang dalam perjalanan , tingkah
laku. dalam tutur dan lain-lain. Arti umum dari sumbang ini 
ialah: melanggar adat-adat, tak tahu basa; kotor, tak cocok, 
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t ak menuruti pera turan. mengganjili (false) dari ketentuan-keten
tu an umum. 

a. Sumbang dalam perbuatan 

I. Seorang laki-l aki dewasa ti nggal diam serumah hanya 
dengan adik kandung perempuan yang telah dewasa tanpa ada 
orang lain . a tau dengan makciknya janda/dewasa. atau pun dengan 
seseorang wan ita lain (untuk menjaga jangan sam pai timQu l sesua
tu fitn ah, akibat seks; jika te rjadi hubungan seksual. maka hukum
annya bcrat). 

II. Seorang ayah serumah berdiam h anya dengan anak gadis 
/janda tanpa disertai orang lain , atau dengan wanita lain. 

Tapi jika seorang ib u tinggal bersama d engan a nak lak i
laki kandung yang dewasa , tidak dikatakan sumbang. 

III. Seorang laki-laki dewasa masuk/ tandang ke sebuah rumah 
tangga, sedangkan pada waktu itu tiada seorang pun keluarga laki
laki di situ . Dalam hal demikian jika ada sesua tu keperluan seha
rusnya laki-laki itu tinggal di luar rumah saja dan menyataka n 
maksudnya . 

IV . Seorang pemuda dan seorang pemudi di t empat ya ng 
sunyi berdua-duaan tan pa ada oran g tua mengawaninya Uika kc
dapatan langsu ng d ini kahkan tanpa upacara). 

Y. Seora ng wani ta tua/ muda dalam menyam but tamu hanya 
berkutang dada saja tanpa baju dan sabai. baik di luar rumah mau
pun di dalam rumah . 
Kejadian nom o r I , 2. 3 , 4. 5 ini d itinjau dari segi hu kum per
gaulan ad alah juga "sumbang dalam pandangan" . sedangkan tin
dJka n itu adalah "sum bang dalam perbuatan." 

LJ. Sumbang dalam perkataan 

I. Seorang pem uda · berkata kepada seorang wanita , " He n
dak kau kawin dengan daku ?" di depan orang lain . 

II. Menyebut-nyebut kata-kata pomo/ lacur di haclapan o rang 
tua. 

III. Memaki - mencarut dengan kata-kata kotor. 
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IV. Tidak memakai tutur yang telah dilazimkan te rh adap 
tingkat-tingka t yang telah ditentukan adat. 

c. Sumbang dalam pendudukan 

I. Ayah , ibu a tau yang Jebih tua. dalam umur a tau derajat 
ducluk di Jantai , tapi anak/o rang yang lebih muda cluduk 
di kursi dalam satu ruangan. ini tidak bolch. 

II. Yang Jebih mud a dalam umur dan elerajat eluduk di kursi 
dcngan tamu-tamu yang lain. sedangkan ada tamu yang 
lcbih tua dalam umur/elerajat. tielak dapat kursi. hanya 
berdiri-eliri saja. Seharusnya yang muda itu mcmpersila
ka n yang tua duduk eli kursi. 

Ill . Yang lebih muela duduk eli tengah majelis. sedangkan yang 
leb ih tua elibiarkannya elueluk eli dekat pintu ~1 tau eli tepi . 
Perbua tan yang muda itu adalah su mbang. 

IV. Pemuda-pemueli ducluk berdua-eluaan eli scrambi muka 
orang tua tidak ada. 

d. Sumbang dalam pandangan 

I. Pemud a dan pemudi bersenda-gurau di ha. lapan orang
o rang tua 

II. Seorang gad is atau seorang wanita bepergian tanpa tudung. 
III. Seorang wanita muda menampakkan diri denga n rambut 

terurai di muka pintu. 
TV. Seorang wa:-tita muda duduk/ berdiri di muka pintu muka 

be rlama-lama. sambil memandang ke kiri-kanan . 
V . Seorang lak i-l aki mema ndang seorang wanita dcngan mata 

" liar". sambil men unjukkan "seleranya". 

e . Sumbang dalam perjalanan 

I. Seorang saudara laki-laki berjalan dua-duan dengan saudara 
perempuan . 

II. Seorang pemudi berjalan sendirian tanpa kawan wanita ke 
pekan atau ke tempat lain. 

Ill. Seorang pemuda dan seorang pemudi berjalan-ja1 n berdua
duaan. 
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IV. Seora ng wanita berjalan melenggang dibuat-clibua t a tau 
mengobral senyum sepanjang jalan. 

V. Seorang ayah be rjalan be rdu a saja dengan anak gad isnya. 
VI. Jika berjalan di hutan kaum laki-laki yang dul uan dalam 

iringan. tidak boleh perempuan. 
VII. Jika be rjalan di kampung. ka um laki-laki yang di belakang 

dalam iringan. tidak boleh perempuan . 

f. Sumbang dalam tingkah laku 

I. Dalam suatu jamuan ataupun d irumah send iri. yang mucla 
terlcbih dahulu mengambil nasi atau !auk pauk, harus yang 
tua didahulukan . 

II. Seorang muda melintasi kumpulan o ran g-orang tua (duduk 
a tau berdiri) tanpa membongkokkan diri dan tanpa me
ngu capkan maaf. Perbuatan ini kasar. 

Ill. Naik pakai sepatu atau selo p ke rumah orang. tan pa mem
bukanya di muk a pintu. 

IV. Tanpa pakai baju memasuki rumah o rang. 
V. Makan minum eli rumah o rang cl engan tiada tertib malah

an seolah-olah hendak m elepaskan hawa nafsu makannya. 
VI. Ducluk di lantai dengan_ bersi la punggung atau eli kursi 

dengan m engangkatkan kaki satu ke atas lutut. waktu 
bertamu di rumah orang. 

VII. Orang dewasa be rmain kelerang (guli). main gasing. clan 
lain-lain . 

g. Sumbang dalam tutur 

I. Seorang anak memanggil nama ayah atau maknya. 
II. Seorang pemucla lan gsu ng memanggil seorang tua pada 

nam anya. tanpa tambahan ka ta : uwak , bapak, dan se
bagainya. 

III. Kepada yang lebih tua ber-e ngkau-engkau atau disamakan 
saja dengan orang muda. 

h. Sumbang dalam pergaulan 

Sumbang dalam pegaulan 1m erat hubungannya dengan 
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segala macam sumbang yang telah disebutkan terlebih dah.ulu. 
Selain dari i tu ada keten tuan-keten htan yang berlaku untuk 
berpakaian bagi kaum bangsawan dan orang kebanyakan, um
pamanya: 

I. Mengunjungi orang kemalangan ata u menghadiri upacara 
tanpa kopiah. 

II. Untuk kaum bangsawan ada warna-wama yang tertentu, 
umpamanya di daerah Deli. untuk warn a payung atau cara 
berpakaian; tak boleh dipakai kalau bukan yang berhak. 

Ill . Seorang laki-laki dian tara kump ulan . (kaum) bercakap
cakap secara hingar bebas dan ketawa terbahak-bahak, 
tanpa mengindahkan keadaan sekelilingnya. 

IV. Orang di sebelah rumah mendapat kemalangan, tapi 
Jiran memasang radio keras-keras sambil bemyanyi. 

V. Seorang lelaki hend ak bertanya sesuatu , lalu terus ke 
rumah bagian belakang. seharu snya dilakukan di rumah 
muka. 

H. Beberapa ketentuan-ketentuan adat kemasyarakatan 

Pada waktu ini sebagian besar dilandaskan l.;epada hukum 
Islam, apalagi dalam masalah hukum peradatannya. 

a. Seorang anak laki-laki telah baligh/mukallaf, yaitu dewasa 
yang dibebani dengan hukum-hukum agama/adat, apabila 
suaranya telah berobah jadi pecah-parau. Maka pemuda ini 
bukan disebut lagi anak-anak, tapi "lajang" telah dapat 
melaksanakan fungsinya sebagai "jan tan." biasanya hal 
ini terjadi lewat umur IS tahun, yaitu datangnya "masa 
puber" (pubertas). 

Bagi seorang anak perempuan, tiba masa dewasa itu adalah setelah 
dia mendapat haid/kain kotor. Maka meningkatlah namanya de
ngan sebutan : anak dara. Menjelang menjadt anak dara dia masih 
dinamai "jejarah" atau jarah-jarah, yaitu mulai meningkat gadis. 

Ayam betina yang masih muda, belum lagi m er:capai umur 
untuk bertelur, disebut juga : jejarah. 
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b. Pinjam-meminjam 

I. Pinjam-meminjam duit a tau bcras dan lain-lain dalam j um
lah yang tidak besar dilakukan tanpa su rat menyurat. 
hanya atas percaya-mempercayai. atas dasar amanah. 
Barang atau cluit yang dipinjam it u tidak dapat bunga / 
imbalan sewaktu cl ikemhali kan. 

II. Dalam jumlah yang agak b~sar (menurut taksiran sipembe ri 
pinjam) dia clapat meminta barang jaminannya (borg) 
benda yang bergerak. umparnanya mas dan lain-lain yang 
kira-kira nilainya sebanding dengan uang yang dipinjam. 
Barang ini dikembalikan setclah utang dilunasi dalam 
waktu yang dijanjikan . Selama utang belum lunas. perhias
an ini dapat dipakai oleh yang bersangkutan , tapi tak bolc h 
diberikannya kepada orang lain. 
Jika dalam waktu peminjaman barang itu hilang. tanpa 
kesalahan sengaja dari sipemberi pinjaman, maka utang 
dianggap lunas. dengan ticlak ada perhitungan lain lagi. 
Jika tempo waktu pe m injaman telah lampau tanpa pelu
nasan dati sipeminjam. rnaka barang itu menjadi milik 
sipemberi pinjam. 

Ill. Pinjaman-pinjaman y~ug besar jumlahnya dapat juga cli
lakukan dengan menggadaikan harta yang tak bergerak. 
tanah /rumah atau sawah. Selama hutang belum tunas. 
maka harta yang dimaksu d secara berkepanjangan di
kuasai dan dinikmati hasilnya o leh sipeiT)beri pinja man. 
sampai hutang lun as semuanya. 

IV. Istilah rente atau bunga tidak dilazimkan dalam m asya
rakat Melayu dulu : 

V. Ada juga di zaman dulu . seorang hamba-sah aya (budak) 
yang menjadi jaminan untuk sesu a tu utang pinjaman tuan
nya. Soalnya serupa seperti eli ayat 3. 

Perselisihan / persengke taan dalam hal-h al. eli at as. didamaikan 
oleh penghulu atau waki l raja. 
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c. Jual-beli 

I. · Jual-bt'li terjad i dan sah antara sesa ma bumiputra apabila 
harga barang telah di lunasi dengan iringan kata clari yang 
menju~tl .. saya jual'' dan kata sambutan dari yang mcm
bel i. ''say a bd i." 
Maka dengan hal itu kedua belah pihak telah rnem buat 
amanah. Wal aupun urnparnanya barang itu bcrada pada 
sipenjuaL m aka kewajihan sipenjual untuk me melih aranya 
dan meny erah kann ya pada sipembcli sewa ktu dimintanya. 
Sebclum discrahkan barang itu merupakan bencla amanah. 

II. Pembeli an sesua tu bcnda dengan "cengke ram " (Poorschot, 
panja r) d ilakuka n juga di sini. Jika dalam batas waktu te r
ten tu uang pclunasan tidak diselesaikan . m aka s icmpunya 
barang berhak mcnjualnya pacta orang lain. sedangkan uan g 
cengkera m " hil ang''. artinya tidak wajib dikembalikan. 

Ill. Penj ualan basil kebun buah-buahan. sepe rti durian dan 
langsat dapat d ilak ukan dalam 3 taraf. 
Taraf pertama. scwaktu pokok-pokok itu berbu nga penuh. 
maka datan g o rang menaksimya dan me ngad akan pem 
belian hasilnya nanti . Tentu saja h arganya murah , karena 
risikonya besar. Jika te lah jadi persesuaian , maka kebu n 
atau pokok-pokok itu dijaga oleh sipemajak sendiri sampai 
h abis panen buahnya . 
Taraf kedua . sewaktu pokok itu berputik . Lanjutannya 
se rupa eli a tas. 
Ta ra f ke tiga. scwak tu buah su dah mulai tu a harganya 
tentu lebih mahal. Buah dipokok langsung dij aga oleh si
pemajak . 

Ketiga macam ca ra d i atas d isebut di sini dengan is til ah " me
majak". seperti memajak durian . memajak manggis dan lain-lain. 

Biasanya tidak seluruh pohon dipajakkan o leh yang empu
nya kcbun , m asi h di keluarkann ya dari pajakan-pajakan dua tiga 
pohon , untuk kcperluannya sendiri. Maklumlah awak sendiri hen
dak makan buahn ya juga. dan mana tahu kalau-kalau ada kaum 
clatang menjenguk. 
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d. Soal hak wanita 

Hak d an kewajiban wanita Melay u pada dasarnya serupa 
dengan hak kaum wan ita dalam hukum · Islam. Selain dari itu d i
t ambah lagi clenga n hukum-hu kum ad at se tempat. sebagai su
plemen . Di an tara lain ialah : 

a. Menyerah kawin 
b. Menunju k langsung salah seorang laki-laki y ang menggauli

nya (men yetub uhin ya) jika dia h amil. 
c. ' ' Hak syarikat " a tas ha rta pencarian selam wa ktu perka

winan mereka (bukan a tas harta bawaan m asing-masing 
cl alam pe rkawinan ) 

d. Hak menga tur urusan da lam rum ah t angga 
e. Hak prioritas sebagai. is tri tcrtua d alam m emilih dalam 

pem bagian kain-kain di waktu Hari Raya dan sebagainya 
f. Hak a lat-alat d apur d an perkakas rumah tangga dan per

hiasan ala kadarnya (seb uah/satu s te t da ri tiap-tiap jenis: 
piring, mangkok . lemari , kursi meja, gelang, rantai dan 
la in-lain ). 

Gacl is d isebut juga " an ak muda ," bukan d alam a rti pemuda 
laki-laki. tapi " p emudi." Lazim pula disebut anak dara . 

J ika ad a seorang la ki-laki be rcumbuan d engan seorang janda/ 
anak cl ara seca ra serius dan di dalam ta raf demiki an laki-laki 
tersebut berjanji dengan kata-kata a taupun dalam perbuatan 
akan sehidup sem ati denganny a dan sete lah ditunggu oleh si 
wanita. m aka ia berhak " melarikan" ko piah (songkok) ataupun 
kain sarung dari laki-laki te rsebut kepada tuan kadli (penghulu) 
sebagai tanda bukti bahwa laki-laki tersebut telah berjanji akan 
men gawininya . Pe rbuatan ini bera rti "menyerah kawin." Yan g 
berwaj ib harus memanggil laki-laki tersebut dan m engawinkannya 
denga n wa nita yang bersangkutan tan pa pihak laki-laki dapa t 
mengelak. Jika laki-laki tersebut ticlak suka, boleh clia setelah cli
nikahkan . m enceraikannya setelah akad nikah di situ juga. Per
bua tan ini d isebut : naik talak, turun t alak. Jika laki-laki tersebut 
engka r mengawini perempuan itu , maka dia dapat dihukum 
menurut ad at m aksimum 3 bulan kurungan . 
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Jika s~orang \\'anita (janda atau gadis) t c rnyata hamil tanpa 
ni kal1. dan diketahui sebelumnya itu dia bergaul rapat d engan 
2 a 3 ora ng laki-laki. maka s i wanita herh ak ml.'nunjuk seorang 
dari tiga orang laki-lak i itu yang memhuatnya hamil. maka laki
laki itu harus menurut adat m~nikahin ya. Laki-laki itu tak dapat 
menolak . Setelah anak lahir boleh d iceraikarinya. tapi anak tetap 
jadi tanggungannya. 

e. Soal be/allan 

Seorang dapat mengerjakan sepmng sawah kepunyaan 
ternan sek.ampung dengan janji belaha n . Arti nya pihak yang pu
nya sawah mcnyediakan tanah . seclangkan pihak lain mengerja kan
ny a clari awal sampai panen akhirnya. Jika alat-alat dan hibit 
dari yang punya sawah maka hasil dibagi dua. seorang se paroh . 
Jika semuanya dise<..liakan ol~h yang bckerj a, maka hasi lnya 30% 
pacla yang cmpunya sawah . 

3 . Me·1garah kesempurnaan adat 

Jika diperhatikan hal-hal di atas. dapatlah dikatakan. bahwa 
adat itu umumnya berfungsi untuk membentuk akhlak dan budi. 
serta bersif<~t prevcntif (pencegahan) terhaclap kemungkinan
kemungkinan yang negatif. 

Hu ku m adat itu bertujuan agar masyarak<lt hukumnya dan 
manusia-manusia di dae rahnya mempunyai moral , tahu bersopan 
santun , tahu menenggang perasaan orang lain , hidup itu tidak 
ber-nafsi -nafsi dan bukan tidak menghiraukan perasaan pihak 
lain . 

Adat nampaknya sepintas lalu seperti membendung hak
hak azasi , kemerdekaan , kebebasan inclividu. Ticl ak di ragukan 
bahwa hak-hak azasi. kemerdekaan dan kebebasan i tu harus 
mempunyai norma-norma lingkaran dan lingkungan t ertentu di
lengkapi dengan pedom an-p ecloman. karena tanpa hukum dan 
ikatan, kebebasan akan membuat m an usia menjadi hidup seperti 
hewan. Apalagi jika ia tidak melaksana kan ajaran-ajaran agam a. 
Hilang rasa malu , hilang martabat kemanusiaan , hilang pengerti
an hak dan kewaj iban dan batas-batas perikemanusiaan. T anpa 
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keseimhangan ilmu dan budi. perasaan ·•etis" (kebajikan) akan 
dibenam. ditindas olch pcrasaan kasar dan oleh " naluri hewan." 
Sesuai dengan tunlutan agama. pendiri-pcndiri adat Melayu 
dizaman d ulu . be rpendapat. b3hwa tiap-tiap ind!vidu itu di penga
ruhi okh 3 sifat pokoklasal. yaitu : 

I . Sifat kesucian 
::2 . Sifat setan 
3. Kehewa nan 

Dalam hak azasi. kebcbasan dan kcmerdekaan inclividu itu. 
haruslah diutamakann ya mcmperkembang sifat kesucian, scdang
kan sifat se tan dan sifat kehcwan an waj ib ia bcndung. agar jangan 
keluar dari kete ntuan kepcntingan masyarakat. Ji ka kedua sifat 
di atas dibenarkan mengembang tanpu sanksi -sa nksi langsung atau 
tidak langsung akan bcrsimaharajalela hukum ri1nba. 

Yang kuat datang melanda 
Yang tinggi akan ml:!nghimpit 
yang Cf'rdik utah menjcpit 
Yang kecil jadi bala 
Hidup bebas nafsi-n at:c;i 
Yang sa tu hidup , Yang satu mati . 

Sed;mgkan hidup itu seharusnya: 

Kuat ketam karena sepit 
Kuat sepit karena ke tam 
Yang besar. dibesarkan 
Yang tu a dih onnati 
Yang kecil disayangi 

Yang sakit . diobati 
Yang bodoh. diajari 
Yang pandai mengembangkan ilmu 

Hidup berpautan , 
Makan bcrpadanan 
Raky at banyak tidak cl itipu. 
Jika salah bc ri timbangan. 
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Dapat pula diungkapkan. bahwa : 

Sej ak dari zaman dahulu 
Datu nini mempusa kakan aclat 
Memberi a rah m enuju paduan 
Bagj m asyaraka t dan perorangan 
Kepentingan pribadi ticlak clitindas 
Kepentingan umum tidak kandas 
inti dari sem ua ada t. 

Menurut wa ktu dan keadaan : 

Masya rakat luh ur. jangan lupakan 
Masyarakat k ini tenang-makmurkan 
Masyarakat cucu cicit. d iperjuangkan 
Jika dikurangi, akan merusak 
Jika dileb ihi akan mubazir 
Hidup sandar-menyandar 
Timbal-balik a tas bawah 
Penuh, tidak melimpah 
Berisi, tidak kurang 
Adat pasang turun-naik 
Inti adat tidak berobah 
Hid up di kandung adat. mati eli kandung tanah 
Biar m ati anak. j angan mati adat 
Hina dan m alulah sesuatu bangsa yang tak beradat. 

Adat tidak menghambat kemajuan , m alah an karena adat itu 
hidup , maka selalu ia ingin gerak maju. Meman g adat tida k 
m embc:nark an pemuda-pemudi hanya berdua-duaan bepergian. 
tidak membenarkan wanita berpakaian secara minim se kali . 
dengan menunj ukkan a tau meno njolkan se mua " pangkal" dan 
" bukit" ya ng ha rus di tutupi untuk umum. Adat tid ak membenar
kan in dividu yang tidak berakhlak. tidak bersopan santun : ma
nusia seharusnya tahu basa-basi. menghormati yang tua. m e
nyayangi yang muda. Adat itu tidak me m buat orang boros. 
kalaupun ada pengeluaran-pengeluaran insiden til yang agak besar. 
umpam anya dalam m engawinkan . maka hal itu adalah manifestasi 
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.dari tanda sayang anak clan memberi kedudukan ''moril" pada 
anak menantu dalam mata masyarakat. 

Menurut ada t. yang tliundang/dijemput dalam peresmian 
sesuatu pl!rkawinan ialah hanya o rang-orang tua, yakni orang
ora ng yang sud ah bl.!rumah tangga dan pakaian mempdai adalah 
menurut adat Mela yu. 

a. T idak ada rcsepsi-resl!psian 
b. Tidak ad a pcsta untuk muda-mutli. tidak ada band-musik 
c. Tidak ada ganh-ganti pakaia n ala India. ala Bara t. ala 

dacrah lain; hanya satu m:H.'am saja pakaian pengantin. 
d. Apalagi berbulan matl u kc tempat-tc mpat lain , kelua r 

daerah tidak dibenarkan. 

Dalam masa Sl!b ulan pcrtama. kedua pcngantin masih "bc r
darah manis.'' Artinya mercka harus lcbih intim bergaul tanpa ada 
pengaruh dari luar. scperri alam yang inJah. perjalanan yang me
wah, tempat penginapan yang lux dan Sl.!bagainya. Ini hanya 
ikatan alamiah. bukan rokh aniah. J ika dikatakan orang untuk 
kenduri pcrcsmian itu aclalah -;uaru pcngduaran yang tidak ekono
mis. maka kini dengan adanya acara-acara a. b, c dan d, di atas 
bera rti hal ini beban tambahan yang t idak ckonomis pula. Umum
nya acara-aca ra ini dikehenda ki okh g.enerasi muda yang ber
semboyan ' 'ekonomis' · itu. Ada pu la yang menga taka n, bah wa 
adat itu " mcmingit" kaum wanita. mcngekangnya , ml!nghambat 
gerak maj u . Kaum wanita tidak dapat bebas clan madeka bcr
gerak seperti kaum lclaki. ll al ini pun salah tafsir. Adat tidak 

· mcnghamba t gcrak dan kemajuan kaum wa n ita yang positil'. 
han ya mo<krnisasi yang ne:,?.atiflah yang .tidak daput dibenar
kannya. Adat ma lah mcmbenarkan kaum wanita mcnuntut 
ilmu. dalam pada itu adat ingin melindungi kaum wanita dari 
"kelihaian" kaum lelaki clari nafsu hewannya. dari kcpalsuan t:a
kap manisnya. dari "p~rbuJakan yang berselimut. .. 

Kita lihat <>ekarang ini kebcbasan "emansipasi", dan "gerak" 
kaurn wani ta dcngan " kchormatanny<J" dan "m<~rtaba tn ya.'.' 

Perhudakan tdah hapll'> dan p1.:rdagangan manusia t~ lah resmi di
laranv okh duni <J int~.:rnasion;d . tapi pnhudakan yang herscl imu t 
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c\alam tangan gcrmo-germo p.:nguasa-penguasa Night Club. Steam
bath dan entah apalagi namanya be rja lan lancar clan me njacli sin
dikat besar. Di kampung-k ampung. yang masih m empunyai ' 'adat 
yang dikatakan ko lot"' itu serta bdum pula dilanda o leh ants 
pcradaban barat yang negatip. nyatanya kriminalitas cl alam b~r

bagai bcntuk jauh kurang dari yang terjadi di kota-kota. Pe r
kawinan di kota-kota yang berlandaskan cinta-cintaan tcrl ebih 
dahulu menunjukkan pcrcc raian yang kbih banyak daripacla 
perkawinan menurut kemauan adat yang berazaskan ··se rasi" 
dan pcnelitian keturunan / benih. Jib benih baik dan serasi pula. 
cinta akan tumbuh mcmbesar seperti sebatang pohon kayu yang 
subur. Orang tua yang memegang adat itu berpendapat, bah wa 

Bukan kawin untuk mata 
T api kawin untuk hati 
Watau rupa bulan purnama 
Menabur ci nta ke m ana-mana 
Diletakkan bulan di tempat rendah · 
Diperjualkan denga n harga murah 
Sukarlah orang dapat merasa 
Apakah bulan tergolong berbangsa. 

Tersentak tupai di purih nirih 
Kaki luka pada pangkalnya 
Kalau tak pandai memilih benih 
Rugi juga akan sud ahnya. 

Orang tua-tua mencari menan tu berpegang pada lima syarat 
utama yai tu cal on menan tu haruslah : 

1. Beragama Islam 

Sebab orang tanpa agama akan melihat sesua tunya dari segi 
materi saja (materialistis): umumnya padanya hanya ada hidup 
di dunia. tak ada hidup di akhirat. Dan jika menantu pada mula
nya dari agama lain , kemudian karena he ndak nikah baru masuk 
Islam. besar kemungkinan membawa akibat sete lah anak-anak 
besar nanti (Dualisme dalam mendidik anak). 
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: . Bahc/11~\(1 fa.\al-usu/J 

An inya harus d ik~ tahu i tcromba 1silsilah h ·turunannya un
tll k lll,' ngct:ilHii asal hl·nih. Scdangkan untuk nwnanam bunga
bu ng:la n a taupun pohon-pohonan saja kira lll l' nghend a ki c;eleksi 
b,·nih y:1ng bail-. . apalagi m~ ng:c na i di ri ~ ,·ora n g m~ na ntu yang di
h:lrapkan st•bagai pcwaris pcnerus kt' lllrunan . 

3. Budinwn r .W fi(/1/ -Sl/1/ (l/1/) 

:\khlak dan hudi bi:1s:1 nya adalah suatu pcmbawaan bati! . 
y<tng tidak luntu r ole h h·adaan. wa lau pun mungkin pada suatu 
J.;. ,· ri k:l i:1 di~abuti dan di kurung okh yang lh'gati f. ta pi akhir
nya sinar ba ri nnya akan ll1l'lll'mbus yang lll'gatif iru. 

4. Beril11111 ( bc>rfJI!I/~etalluan) 

llmu el i sini dia rtikan ilmu clunia dan ilmu akhirat. yang di
pcrkc•mhangka n dan clituntut tents. Cntul-. nh:nantu pn~mpuan 
rcr.:r ••J.a sekali diperlukan dasar ilmu aga ma dan ilmu rumah
tangga. rnernasak dan lain-lain . Jangan sa mpai sang istri tida k tahu 
mc:ngu rus uami dan anak-anakny a. han ya tahu basokk saja dan 
mclah i rka n ana k sema ra-ma ra. Bu kan i ru yang cl ihay :r ri sang 
sua mi. 

Dal:un pada iru menantu l:J ki- laki ilanrs tahu ilmu agama 
dan ilrnu mcn cari nafkah dan mengajar anak-istri . Oleh Sl'bab itu 
suarni harus lt:bih berilmu daripad<J istri. ctalam adat dan agama. 
Jangan terjact i Sl' haliknya . maka akan terjadi nanti gt•lombang
gelombang ya n:! mungkin rncngaramk:Jn bahte!·a perkawina n. 
apabil a rcrjact i p..:rtengkaran-pertengkaran lkngan timbulnya 
soal kasa r-menga.,a ri. 

5. RutJU\\'{11/ / hartall 'c111 

Sya rar in i han ya scbagai pekngkap . Rupa yang cantik sa tu 
masa akan bcrtukar dan hcrganti corak karl'l1<1 scsuatu sebab. 
Wanit:t biasa ya ng no rmal pun jika pandai berllias akan me narik 
juga. tanpa '"rnakl' up:· Ol·rnikian juga dt>ngan harta . satu masa 
dapa r punah. Yang diu tarnakan ialah j:.tsman i yang tiacla cacad : 
artiny a tubuh yang kngkap sem purna sudah merupakan harta 
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kekayaan yang ti dak rernilai . Ma ka dalam m em il ih m enantu itu . 
kalaupun kelima sya rat itu ta k dapat d iperokh. maka se kurang
kurangnya 3 syarat dari 5 h a rus ada padan ya. Yaitu n o m o r 1. 2 
dan 3 . Artinya : Isla m . benih asal yang baik. dan bera-khlak. 

Dengan de mi k ian pa n tun Melayu d i b awah ini berlaku 
untuk merek a : 

Dari rembang ke Ban yuwangi 
Pakai baju sutera Kerawang 
Jika ke m ba ng asalnya wa ngi 
Biar lay u tiada dibuang. 

Selai n itu dalam hal in i ada pula pepatah yang mt>mbe ri 
petunj uk sebagai berikut : 

Jika hendak Ineminang dara 
Pinan g dulu orang tuanya 

Artinya bibi t baik umum nya mcmberi keturu nan yang baik. 
oleh sebab itu rapat i dan sel idiki o rang tuanya. apakah berasal 
orang baik-bai k . Oengan dasar-dasar in i orang tua dulu berpen
dapat. bahwa kasih itu akan tim b ul mesra setdah kawin yaitu 
kasih yang tiada batasnya lagi . Sedangkan kasih yang te rjadi 
sebelum kawin banyak membawa kepad a ke rugian-kerugian 
bagj kaum wanita . banyak yang tertipu dan sebagainya . Kasih 
setelah kawin akan hid up subur dengan lim a syarat d asa r el i atas. 
Apalagi kalau istri paham pula. bahwa kasih. la ki-l a ki itu Iekas 
timbul melalui perutnya. a rtin ya dengan u an g se di kit istri clapat 
memb ua t maka nan yang lezat yang dapat menimbulkan sele ra 
su mi . Kasih yang diberikan sebclu m nikah dikuatiri oleh orang tua 
ctul u akan Iekas memuak kan dan me mbosan kan bagi salah satu 
pihak. apalagi jika hanya clasar nomor li ma saja yang ja ui pegang
~n. Bagi kaum ada t tak ada pepa tah yang berbunyi : Cinta itu 
buta. 

Yang dimaks ud dengan istilah sc ras i ia\ah apakah kedua 
caJon itu bersesuaian nanti se telah nikah. Maka ora ng tua dulu 
meliha t " rasi" itu dari tanggal dan hari lahi r (tahun bulan) dan 
na ma (panggilan) dari kedua eato n pengantin. Tanggal dan hari 
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lahir "it'rla nama-n:tma itu nh:mpunyai .. nilai .. tertentu . R:.~ s i ini 
pun dap:tt mcnl:'ntukan j adi -tidaknya Sl'S<.'orang di:.~mbil jadi me
n:tnru . R:t-.i buruk ad:tlah tanda-tanda alamat kd1idupan yang tak 
bcrsesuai:tn yang nwmbawa kndakan a tau keml'laratan. Hal ini 
m:tsuk tahy ul. t;.~pi J..t"nyataan-k .. ·nyataan tlari masa lampau mcnun
juJ..k:tn kbih ban} ak kl'ht'narannya daripada yang tak tepat. Dapat 
diumpamakan rasi itu randa-tanda lalu-lintas (kehidupan) Sl'pan
i:lll g jal:tn di p~.·gunungan yang akan dilalui. Kita IK· rusaha sda lu 
nwn .. ·:u a j:tl :111 yang kurang be rhahaya. kalau tlapat tn L'tH::<J ri jabn 
y~an g ttd :t J.. ada tanda-tanda lalu-linras ya ng sa ngat bcrbahaya. Segi 
Ra:-.i ad:tl.ah ~~.·g i mis rik . Manusia herusaha. Tuhan yang mcth:ntu
kan . 

Tidak dimungkiri okh orang tua dulu. bahwa pt'rkawinan itu 
tn t> rupakan snal sc ks dan sex ual. Pl.'rkawinan lll t'nghcndaki kesang
gupan lahi ria h dan hatiniah . Dua manusia yang bcrlainan kdamin 
harus dip~.· rtl.'mukan supaya sccara sah dan tnho rmat mendapat 
rurunan untuk gcnl.'rasi penaus dan gl:' tWrJsi set..- rusnya. Di se
luntll dunia baik SL'carJ nyata maupun sccara dipendam. piha k 
laki-laki SL' be narn ya mcnganggap seorang gadis tak seharusnya 
memulai soal-soal s~.·ks dan lanjutannya dengan mempergunakan 
taktik lambaian. kcrlingan. pakaian mini . gl:'rak kl'lwngatan clan 
scbagainya d i tempat umum. Pujangga Amir Hamzah menggam
barkan h ~tl itu dalam sajaknya ''Kusangka" dengan kias<ln yang 
tepat sckali : 

Kuharap cemp:tka baharu kembang 
bl'lum tahu sinar matahari 
rupanya teratai patah kclopak 
dihinggapi kumbang bc rpuluh kali 

Kusangka hauri 1) bcrtudung lingkup 2) 
bu lu mata ml.'nyangga panah asma ra 

l) ka\\all " :hati = pacar 

2 ) pakaian )!:tdis ;\h:layu IJL· Ii/ l'csisir dulu. tudunl! dililit di kc pala dan muka , schingl!a 
hanya 1 mata saja )"an;! tam pa k bc r,inar. 
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rupanya m erpati jangan clip etik 
kalau dipetik menguku segera. 

Memang tak dapal d ibanta h . bahwa kaum Adam dapat m t:!
nyayangi m alahan me ny intai kaum Ha wa . ta pi belum te ntu di
seganinya. Gadis sep erti di a tas mungkin sekali clijunjungnya . 
tapi pasti tidak dihormatinya. Pun ca k c inta clan kasih sayang 
tidak terletak di tubuh, tapi cli penghargaan clan keseganan batin / 
rohaniah. Gaclis jinak muclah clircbut. muclah pula clib uang. Gad is 
yang tahu harga d iri clan ti dak kkas " m engu ku kalau clipetik " 
(menganggu k-anggu k se perti m erpati kalau clijen ti k-jen ti k clengan 
dua jari). merupakan gad is m ah al. Pemud a-pem ucla yang m eme
_n uhi syara t tertentul ah yang clapat merebutnya. Gad is mahal yang 
mempun yai kegadisan t etap dihargai o leh kaum lela ki. Ad a t ingin 
memberi nilai mahal (bukan dalam arti m ate ri ) pada kaum wa nita. 
dengan membuat cara-cara./adat tere n tu dala m perkawinan dengan 
dukungan seluruh keluarga. Dalam hal yang seclemikian berarti 
bukan hanya seorang pemuda clengan seorang pem ucli saja yang 
dipertemukan (nikah) di hadapan Tuan Kad hi (wali ). tapi clen ga n 
itu juga te rsimpulny a ikatan cl ua keluarga besar, y ang ikut bcr
tanggung jawab terhaclap kedua penga nti n remaja itu, sampai 
m e reka benar-benar d ewasa dal am bcrumah tangga dan tah u men
didik anak menu rut agama. ad at dan p eradaban . 
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BAGIAN IV 

TINJAUAN BUDAY A 

1. [dentitas Kepribadian Budaya 

Dalam pengertian b udaya yang di maksud ini, tercakup segi 
kultural (cul ture) dan peraclaban ( cil'ilisation) yang sangat e rat 
hu bungan nya dcngan lapangan kehiduran dan penghidupan 
manusia/masyarakat Melay u Sumatera Timur. yang merupakan 
kepribadiannya. Kebudayaan ini hidup dan mem punyai identitas
nya tersendiri. ldentitasnya nam pak pada : 

I. Religinya 
~. Bahasa lisan dan tertulisnya 
3. Sastranya 
4 . Sl·ni tari . suara. dan se ni ukirnya 
5 . Segi susunan dan p~nghidupan masyarakatnya 
6. Pakaian dan upaca ra-upacara adatnya 
7. Cerita-cerita dongcngnya 
8. Pennainan. mistik dun lain -la in . 

Berlandaskan pada perk~:mbangan sejarah se rta pcngalaman 
pasang suru t masa lampau. maka walaupun kini arus kebudayaan 
Barat da tang mela nd a hebat dan clitam bah pula oleh himpitan
himpitan keadaan-keadaan lain. h al itu adalah sebagai hembusan 
angin mode semen tara dan identi tas kebudayaan m elayu tak akan 
hilang dari T aman Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika Indonesia . 
Kebudayaan dan agama adalah dua unsur te rpenting untuk pem
banguna n mental dan tisik puak Melay u. llmu dan tcknologi 
adalah unsur guna pembangunan peradaban (civilisation) . Selu
ruhnya itu diperlakukan guna men capai kemakmuran dan kebaha
giaan bersama dalam kehidupan. 

Beberapa penggambaran mengenai identitas yan g , lim aksud 
di a tas d iuraikan eli bawah ini . sebagai penam bah bahan yang 
terdahulu . 

229 



2. Uang an taran dan hak syarikat dalam perkawinan 

Uang mahar (uang antaran l untuk seoran~ gad is acb lah dua 
kali mahar seorang jancla. Bc-sar uang mahar 'uang antaran ber
gantung da ri martabat kedudukan ·Jari yan g ber~an gkutan. 

cad:tan dulu uan)! a ntaran \Ia> Ti n)!kat 
t1l\tYanl pl'larnin:tn 

I. Sultan ••••••• 0 ••• ••••• •••• •• •• • 
'1 ·' - 9 

2. Raja \l uda/ Putra \bhko ta . ' .. . . ... 16 7 
3. t\nak Raja-raja/Tc·n)!ku/ Datu k :\ sal .. R 5 
4 . Oatuk/ O.K. dan lain-lain . .... . . .... 4 3 
5. Oran!! ke banyakan ... .. ... . .. . . . I I 

"Uang hang.us" tidak ada. dan tidak pcrnah ~oal itu dihi carakan 
dnlam upacara mcmi nang. Apal ag.i kalau kawin kufu (setaraO. ma
lahan malu untuk menyeb ut sesuaru sl'la in uang mahar dan uang. 
yang tdah d isyara tkan adat. Kalaupun ada Sl'Sllalll ban tuan dari 
pihak laki-laki. adalah itu di lakukan di bawah ta ngan. tanpa ada 
tawar-menawar . Hal ini pun jangan pula didcngar orang ban yak. 

Ji ka seo rang istri meninggal dunia dania ada pula mc ninggal
kan anak yang masih kecil. maka si suami lazi m bwin ckngan sau
dara wanita dari mendiang ist rin ya . lni disebut dalam adat "ganti 
tikar". ya ng bertujuan agar anak yang kccil itu dapat dipelihara 
oleh saudara ibu mereka sendiri. Jik :t tak ada sau dara ibu. maka 
cliusahakan oleh kaum kcluarga untuk ml.'ngambil kera bat yang 
terdekat daripada mend iang ibu. Dl'ngan ck mikian hubungan 
kekerabatan tak tcrputus. Ji ka suami yang men inggal. maka ist ri 
yang ditinggalkan ti ada wajib musti ka,,· in dcngan saucla ra suami
nya itu. la merdeka un tu k memilih siapa yang clisctujuinya. 

Dari pusaka harta pencarian selama mereka berumah tangga. 
is tri mentlapat 50'/r : ini rli clalam acl:1t dinamakan " hak syaribt.'' 
Selain itu ist ri mt'ndapa t tam ba h an pula I / 8 dari hart a pusaka 
peninggalan suami . 

Contoh : 

Nilai pusaka harta pencarian ada 8.000 ru piah. i·stri akan men · 
dapat setengah dari Rp 8.000. = . . . . . . . . . Rp 4.000. -
Tam bah sepe rdelapan dari Rp 4 .000. - Rp 500. 

J um lah Rp 4.500. 
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Yang kl'tinggalan Rp 8.000. Rp 4 .500. - = Rp 3.500. 
aclalah harta pusaka untuk anak-unak yang a<.la. clibagi-bagi antara 
mereka mcnurut hukum firaid . Alat-alat dapur (periuk. belanga , 
pi ring mangkok dan lain-lain) dan perka kas kamar ticlur me
nuru t ukuran rumah tangga yang seclerhana pulang pada istri. 
Yang lain nya jadi pusa ka bcrsama. 

3. Lari kawin 

Secara singkat di buku dutir-burir Adat Budaya Melayu 
Pesisir Sumataa Timur ada disinggung soal lari kawin . Berguna 
juga kira nya diungkapkan cara-ca ra memperbaiki "k~sa l ahan " 

ya ng telah dipe rbuat o le h keclua rcmaja ini. Jika rnercka te lah 
nikah eli suatu tempat yang "putus Wali " dari tempat orang tua 
pihak perempuan (kira-kira I 00 km jauhnya). maka keluarga 
pihak lak i-laki menyuruh seorang telangkai menclapatkan o rang 
tua pihak perempuan dengan me m bawa pesan. bahwa : 

I . T elah terjadi h<JI yang tak diingini seperti di atas. 
2. Oleh sebab itu keluarga pihak laki-laki ingin membetul

kan kesalahan yang telah cliperbuat it u seca ra ada t. 
3. Bilakah wak tu nya utusan rcsmi dari pihak i 1ki-laki dapat 

diterima oleh p ihak keluarga pere mpuan unt uk mcnyata
kan kcsa lahannya dan urusa n lanju tannya. 

Maka bergantu nglah pada "emosi" pihak keluarga perem
puan. sam pai di mana dapat menahan rasa marah dan pedih ha ti
nya karena kejadian itu . Ad a yang clapat terus me nerima pcnyele
saiannya dalam waktu sing.kat. tap i ada juga yang sampai ma ti 
ta k mau t<Jhu lagi soal anaknyu itu. Ada sa tu kejadian di Medan 
eli t ahun 1960 yang dapat d iambil sebagai "conto h tengah" 
dari hal eli atas. Seorang pemuda anak seorang Datuk dari Suma
tera Timur lari kawin dengan seorang anai< gadis bangsawan dari 
Tapanuli Selatan ke Tanjung Bai<Ji. karena "risikan-risikan h alus
nya•· te lah d ito lak o le h wali ga dis. Ke luarga dari pihak gad is m e
rasa sangat pedih atas perbuatan itu dan rasanya tak d : ~ pat m elu
pakan pcrbuatan anak gadisnya. Se te lah berlalu 3 tah u n dan "ke
dua pengantin" telah mempunyai dua orang anak (laki / perempu-
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an). pihak keluarg.a laki-laki llll'ndapa t lir:t·-:tt. bahw:t kl·adaan 
tidak tcg;ulg lag.i se pl·rti dulu. Diuruslah kl'Illl'ali scurang. telangbi 
didampingi tlengan 'il'or:mg :mak bcru ckng.:tn pc ·an '\l' J' l'rti yang 
tlisebutkan ui atas. tlan mentlap:tl jawaban d:tri kl·lu:trg.a pihak 
perempua tl. ba hwa llll'rl'ka dapal menerima Pl' nyele;;aian secara 
adat. Artinya pada hari yang sama-:-.ama dill'nlllkan pihak kcluarg.a 
laki-laki akan d:lt ang. kc rumah keluarg.:t Pl' l'l'mpu an unruk 1111:.'

nyatakan : 

a. Kesalahan m..: n:ka 
b. Mengadakan pinangan funnal dan p ~_· m·nlllan .;;ya rai-S) ar:tt

nya (mahar. bnsanding dan :-;cbag:t in y:t) dengan lll\.' tllb:.t\\·:t 
kpak-tepak yang diperlukan . 

Pada waktu yang telah tl itc ntukan datanglah rombo ngan 
kdua rg.a pihak laki-laki. t..:rcliri kira-kira I 0 o rang laki-laki p..:r~.·m

puan yang patut-patul dengan llll' lllbJ\\:t p~.· rk· ngbp:tn ) ang. di
perlukan. yaitu untuk acara taraf pcrtama ( ;\) : 

3 T~.·pak sirih berisi kngbp 
I baki b~?risi si.'buah k..:ri<; 
I balai pulut kuning. 

Ji ka aca ra !\. telah sc lesai nanti. baru lah dapat acara B dilak
san akan. Dan untu k la njutan :tl':tra taraf k ~.· dua (B) di s~.· tliakan pu l:t 
scgala sesuatu yang diperlukan menurut :ttlat untuk -,..:-;uaru Pl'
minangan biasa. 

Aca ra A berlang.sung seperti bl:'riku t : Sctelah se mua orang 
tua-tua dutluk bcrhadap-hadapan dan setl'la h sirih p..: n~.·rima t:tmu 
dan sirih balasa n dipntuk:trkan dan dim:tkan bl·rsa m:J-sama. 
maka mulailah anak lwru pihak laki-l aki bl·rbw 
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Tuan-tuan yang k:uni muliakan. 

Dl·ngan mcngangkat sepuluh jari 
Datan g kami mcnyerahJ...an diri 
Utu s:m dari Datu k Jauhari 
Yang hermukim di kampung Baha ri 

Terbctik berita pada kl'iua rga 
Anak kami bcrbua r cedl• ra. 



Langsung. b,·rit a kami ~-· li dik i 

ya tan ya bt· n ~lr kl•atl:ian in i 
Rup:111ya putr:1 kawin lari 
D~.·npn putri ::. ang tu:111 kasihi 

Walau an :d' k:imi ya ng lwrbua t salah 
Ad:ilall itu tanggung jaw:Jb bmi 
Apapun alas:111n ya bc rh ua t ulah 
Ting.kah nya itu tid ak lt'rpuji 

Jib kiranya ta k dapat di~tmpu ni l:igi 
Cntuk dist'ksaikan nll·nurut adat murni 
Yang. dilambang.kan halai dan tcpak si rih in i 
Di t:111g.a n T ua nl:.th hid up ma ti k ami. 
Sch:1h itu bmi dat<mg lll t'nyc-ra h 
Bt'snta kcris pusaka Sl.'hil ah 
Sccara ikhla~ lllL'!lgaku h~.· rsalah 

Rt'la dibun uh. s•·dia dihl'lah. 

Seksai hcrkata derniki an. anak h~.·ru menyorong.bn tcpak 
siri h. habi dan knis. yang hulunya (hukan mat:tnya) dilladapkan 
pada pihak kl'lu arga pt'rcmp uan. Juru bica ra kl.'! uarga pihak pc
rt'mpuan 111L'I1Yambu t 1-.ata-kata penyc ra han di ri itu schagai bc
ri k u t : 

Oatuk-d atuk yang kami mul iakan. 

Kejadian lalu m,·mbuat pilu 
Hati rasanya d isaya t s~.· mbilu 
Pikira n jahat datang bcrtalu 
Tuntut bela. tutup malu. 

Cntung iman mcngata-;i aka! 
Tiap sua! pulang kc pangkal 
Takd ir ll ahi tidak d isa ngkal 
Kami t ~.?rima Lkng:Jn ta\\·akkal. 

Tidak lah lal im tabiat raj<J 
Y:Jng minta bunuh. ja ngan dibunuh 
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Cari peny~ksa i an soal yang keruh 
Soal mati pada Allah Taala. 

Mcngak u salah. mcnga ku be rd osa 
Tanda bcriman eli dal am dada 
Balai dan sirih kami tcrima 
Kais disimpan sebagai clenda 
A~.:ara pinangan h:ita mulai saja. 

Maka sc telah ini. clim ulail ah a~.:ara pcminangan ya ng fo rm al 
guna mcmenuhi adat yang biasa dibksa nakan. walaupun pengan
tin " telah beranak dua". J uga ditl.'tapkan harinya bib dipl.'rsan 
dingka n unruk Jitcpungt;Jw;:u i okh kcluarga kcclua bcl:.th pihak 
dan hand ai tolan. Jika soal B telah pula dapat persesuaian dalam 
scgala bidang. ma ka kini adalah tugas anak beru pihak keluarga 
laki-laki . agar keris yang '\litahan" okh pihak keluarga peremp uan 
dapa t dibawa kemba li pulang. Sehab tidak lah ada dimaksud sc
mula untuk men inggalkan kcris pusaka itu pada mercka dan pihak 
kclua rga perempuan pun meng.eta h ui hal ini . tapi pihak mereka 
ing.in m~n coba kclihaian pihak kl'l uarga laki-laki bagaimana 
carany a kcris itu dapat kembali. 

Pihak keluarga laki-laki mcnyampaikan kata-kata seperti 
bc rikut : 
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Tuan-tuan yang kami muliakan. 

Seperti sirih pulang ke gagang 
Hidup kita dikanclung adat 
Hidup bahagia sanda r-menyanclar 
Hukum tiada berat sebelah 
Tiada raja menolak sernbah 

Kami kini anak beru rasmi 
Mengawal Tuan setiap hari 
Tanpa senjata berani mati 
Asal tuan kami lindungi 
Dari serangan manusia in. 

Bagi kami tiada soaln ya 
Tiada senjata biasa saja 



Ht'ndak dipinta '>t'ga n rasanya 
Mungki n Tuan pe rl u memakain ya 
Tapi hag:1 imana pula pandangan tdangga 
Yang dipl' rlindu ngi hl-rkais. y;mg mc:lindungi tiada 
~t ungkin j:tdi bahan ta tawa. 

Maka mrnge rti lah pihak keluarga pl.' rc:m puan sind iran 1111. 

keris pun dipu langka n kembali kepacla pihak lak i-lak i. Olch p ihak 
laki-l:t ki disa mpa ikan pula sccl iki t uan g se bagai ''upah semanga t. " 
Ini dila ku kan okh kcdua bcla h pihak clise rtai so ro nga n tcpak sirih . 

4 . Sembah dan cium. scrta duduk bersila 

SL·mbah adal ah suatu pcrbuatan untuk mcnunjukka n peng
horm atan p ribadi terhacla p seseorang. Melaksanakan sc mbah pun 
acta tata tcrti bnya. Tiap bangsa. suku bangsa. hari s<l n dan golong<ln 
mcmpun yai c tra-caranya terse ndiri untuk menunju kkan " rasa 
hormat" itu clalam lingku nga nn ya. Mereka pun mengist ila hka n 
"pcnghormat<tn " itu menurut resam dan kc tcntuan-kt'tentuan 
merc:ka umpamanya sembah . tabik . sa lam. alut. pengho rmatan 
bcrSL' ll ja ta dan lain-lain . Apapun namanya. tuju an dan sembah/ 
penghorma tan it u. ct il ak ukan dengan d ua tanga n a tau dcngan sa tu 
tangan . atau cl cngan pengho rmatan bersenja ta , ialah menanamkan 
rasa da n mcnge mbangkan scmangat clisiplin/cinta clama i lingkung
an krsa tu annya . Pengho rmatan. yang clil akuka n dengan sepenuh 
hati . akan melahirkan 

1. Ketaa tan 
~ - Persat uan 
3. Pengha rgaan 
4. Kesopanan 
5. ll orma t-mengho rmati 

Raja yang me nerim a sembah. harus memba las sembah. 
Atasa n yang mcneri ma salam. harus membalas salam. Orang yang 
dibcri hormat. harus membalas pengho rmatan. Barulah dapat 
dika takan ora ng itu berada t dan beradab sempuma. 

Sembah (pc: nghormatan) clisampaikan karcna : 

I. Kedudukan martabat nya (clari rakyat pada raja) 
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2. Tiki martab;Jt bangsa\\·an ( tingk ;J t rcndah pacta tingkat 
tinggi) 

~ Tingkat umurnya. (dari yang muda k~· pada yang tua. 
dari anak kcpada ibu-bapak ). 

Cara :;embah ada tiga maL·am : 

I . Semhah kcpada Raja/Sultan 
Kedua bdah tangan dengan jari-jari lurus. tlipertemurap<llkan. 
tasusun rata empu jari tkngan empu jari. kl:.'lingking dengan 
kelingking. lalu kedua tangan diangkat dan diktakkan kcdua 
ujun!! .iari di antar;J dua alis mata (waktu beratlat di istana. kaki 
kiri bnlutut. kaki kanan tcgak lurus hingga lutut. kemudian 
baru mcny~·mbah. boleh juga bersila ). 

2. Sembah pada putra mahkota (Tengku Besa r) . Susunan tangan 
serup<.! no. I . han ya kedua ujung empu jari tlikt<.~kkan langsung 
rapat di bawah hidung. 

3. Sembah pada yang lain-lain. Susunan tangan se rupa . kedua 
ujung empu jari diletakkan di pertcmuan kedua bibir. 

SL·tdah menyembah. tangan o rang yang tli l.' mbah itu tlicium. 
tanda kl· taatan dan kemesraan kasi h sayang. Ti<Jp-tiap se mbah 
harus d ibalas d engan sembah. sekurangnya ckngan mengangkat 
Iangan. Kasi h sayang lahiriah ditunjukkan orang Me layu juga 
lkng:an g~· rak seperti mencium tangan. mencium dahi atau ubun
ubun . mcncium pipi . Tidak pernah mencium bib ir. tentu saja 
scba bnya ditinjau d ari segi kesehatan dan kebe rsihan. 

Seorang ayah mencium anaknya pcrempuan yang sudah ber
tahun-tahun tak berjumpa. pada dahi atau ubun-ubunnya sambil 
mengucapkan doa ·ataupun jampi semoga se lamat seluruhnya. 
Seorang kekasih menc.:ium kesayangannya pacla pipi. leher atau 
tengkuk. 

Dudu k Sila 

Dalam peralatan dan di kampung-kampung umumnya tamu
tamu clipersilakan duduk eli atas tikar atau hambal. Cara duduk 
laki-laki ialah bersila / bersela. yaitu kedua kaki disilangkan atau di
selakan. Cara duduk untuk perempuan. ialah bertelimpuh. yai tu 
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keclua kaki hawah d ibengkokkan kc bclaka ng a rah ke kana n 
seperti ducluk o rang yang <;alat pada waktu tahayat ak hir. Me
ngenai cara dud uk b~ rsi l a ini adala h sa tu tradisi dan o rang ctapa t 
ductuk seperti itu bc'rjam-jam la m a nya, okh seba b perjalanan clara h 
ct iatu r sc mpu rna. Mari kita cle ngar pt.'ndapat Dr. P~tul Brunton. 
seorang lnggris. Sa rjana dok to r dalam ilmu ril osofi / mis tikus. 
yang cla lam bukunya TIIC' Inner Reality mcn ulis tentang duduk 
bersi la itu sepert i be ri ku t : 

''Di negcri-negeri Timu r kursi -kursi itu jarang clipa kai. karena 
cluduk bersila adalah suatu kebiasaan ad at. Duduk bersila 
actalah cara duduk y ang benar s~ mpurna : se luruh baclan 
d ircda kan clari kl'tegangan -ketcgan gan . peredara n darah eli 
bagian bawah baclan menjadi di pc rl ~t m bat. yang mem buat 
ura t-urat syaraf ll1l'njadi tcnang'' . 
Moga-m oga anak !'v!ela y u tak lu p a kcpad a adatn ya cl ud uk 

bersi la. 

5. Mem ulangkan anak/a nak angkat 

Han ya All ah yang m c nakdirk::m sesuatu kejaclian dala m alam 
dan cl unia in i. Usaha rn anus ia hanya tcrba tas pad a ikht iar. tidak 
tentang kepas ti an hasi lnya . Oleh sebab itu. kaclang-ka d ang kita 
lih a t ada kc luarga yang tidak m em pun yai anak d an ada pula ke
luarga y ang hampir tiap tahun menclapat keturumm. tapi belum 
sempat an a k-Jna k itu herumu r setahun dua, te lah me ni nggal 
dunia. AdJ pu la ke lua rga yan g mendapat a nak tapi a nak itu senan
tiasa dalam sa kit-sakit saja . Banya k pula kcluarga yang m empu
nyai anak 4 - 5 orang. tapi nyata nya an a k-anak itu adalah laki
laki se muanya atau p~re rn puan semuan ya. Paclahal me re ka in gin 
se kali mend a pat a nak la ki -lak i serta ana k perempuan . Da lam hal 
yang diuraikan ini. y ai tu : 

a. ticlak m empun yai a nak seora ng pun 
b . ti dak mempu nyai anak laki-laki 
c. tidak m e mpun yai anak perempuan . 

Maka kelua rga A yang bersangkutm m endata ngi kcrabatn ya 
y ang terdekat (a bang, a tl ik . saud ara sewali da n lain-lain) dan me-
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moh o n agar s~o rang an ak yang m as ih k~cil tlari k~rab at itu ! laki

laki a tall p~r~tnpll3!1) 111L' f1llrllt yang tliingillkaJl dapaf '\li pul:ll1g
kall .. padanya untuk d iasuh dan dibcla langsu ng scpcrti anak scn
tliri . Pe mul angan a na k itu naman ya .. pulang !crus ... t:1pi soal pt'r
walian (hak wali dan waris<ll1) tidak terputus tla ri o rang tuanya 
asli . Dan a nak ya ng dipulangkan ini tiad a nH~ I11PUnyai sesuatu hak 
warisan dari orang tuanya yang haru. tl'rkecuali pl'mhnian
pembe rian hi bbah dan lain-la in ~~masa hidupnya. 

Umum nya ana k yang dipu langka n itu tidak kb ih bl'rumu r 
satu tahun . malahan banyak yang m engam bi ln ya scwa ktu masih 
dalam susuan . supaya kasih sayang clapat lt'rc urah pe nuh . antara 
kedua bdah pih ak. antara ibu-ayah ban1 tl~ngan si bay i. brena 
asuhan sejak kcci l aka n ml'nimbulkan pl'rasaan yan g tak asing lagi 
antara sa tu clengan y ang luin . Pemul anga n an a k ini tlil aku kan 
m enurut satu upacara atlat tkngan disaks ikan o le h hcbl' rapa o rang 
rua dari k~:.·dua kcluarga yang bersangkuta n. 

Dipandang dari scgi takhyul mis ti k. pc'mulan gan ini adalah 
sebagai ' 'pancinga n ''. agar keluarga itu Iekas menclapal anak la ki
laki. j ika belum m empunyai anak laki-l ak i kan uu ng. atau seorang 
anak pere mpu an d alam wak tu yang a kan datang. jika ta k ml'm
punyainya. Pancingan ini dapat juga diartikan membangkitkan 
aurosuggcsrie. daya kein gi nan batin yang kuat untu k m c:m per
oleh anak yang dihay ati. 

Upaca ra pemulangan anak adalah sc perti berikut. Pa tl a hari 
baik yang t L'I ah d itentuka n. m aka clata ngl ah keluarga A yang 
h endak mcngambil bayi itu beserta dua tiga orang kerabatnya ke 
rumah ibu-hapa asli dari sibayi. Mere ka m~mbawa: 

balai pulut kuning lengkap clengan is in ya 
I te pak sirih lengkap 
I kain panjang (" tand a melindun gi" ) 
Di rumah yang didatangi te lah menanti kclua rga sihayi be-

serta kerabat dcngan pe rse diaa n : 
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tapak s irih l en~kap 

kain sarung (tanda ''memasukkan") 
talam ramuan te pung tawar 



Upm:ara dibuka okh yang punya rumah samb il llll:nyorong
kan repa k dan menyatakan he ndak memulangkan seorang anaknya 
kepada keluarga A untuk dipelihara seb<1gai anak se ndiri. hidup 
mati dise rahkan atas tanggung jawab keluarga A sejak hari itu . 
dan yang tinggal padanya adalah hak \\'ali saja lagi. Orang-orang 
tua yang hadirlah m~.·njadi saksinya. Kemudian bayi tasebut. 
ya ng semula diriba ok·h ibu kandungnya. di atas sehel ai lapik kain 
sarung diamhil oleh bapa kandungnya. langsung dise rahk an pada 
kcluarga A. diterima okh yang laki-laki dan SL' tc rusnya disc rahkan
nya pada istrinya. lstrinya menyambmnya sa mbil m~.·nyt'limuti 

bayi dengan kain panjang yang telah clisediakannya. 
Setdah ini keluarga A lak i-la ki menyorongkan sirih dan me

nyerahkan balai pu lut kun ing. sambil berka ta. bah wa tepak dan 
balai itu lah tanda kesungg.uhan k~.·luarga m~.·rd;a atas p~.·naimaan 
pcmulangan bayi terschut. dan para orang llla jadi saksi. Kemudian 
diadakan acara tepung tawar te rh adap sibayi dan kedua keluarga 
yang bcrsangkutan. Up;Kara ini diakhiri clcngan doa sclamat. Kain 
panjang iw berarti "nwlindungi'' dan panjang umur. Kain sarung 
berarti pcn y~.·ra han p~.·nuh /bu lat. 

Ada pu la cara pcmulangan anak ya ng di namakan ''pula ng 
nama" saja. llal ini terjadi. jika umpamanya anak dari keluarga A 
se lalu sakit saja. atau kl'luarga A ingin mengambi l sediki t "tuah" 
(bahagia-wihawa) dari kl'luarga B. Keluarga Bini mungkin kerabat
nya. mungkin juga pihak lain tapi biarpun bagaimana. kcluarga 
B ini tampak sehari-hari dalam bahagia (bcrtu ah dan me mpu nyai 
kl·dudukan). Upacara pl·mul ang.an d ilak ukan scperti yang tclah 
diuraikan tl.'rdahulu. hanya d<tlam lapas/ kata diucapkan. bahwa 
si-bay·i acla lah "pulan g. nama" saja sed ;mg.bn pembe laan dan 
pengasuhannya dilaksanakan sendiri oleh mak-ayah kandungny~. 
Biasanya tiap-tiap Hari R.aya anak tcrsebut mendapat ki riman baju 
dan kain dari "ayah angka t. .. 

Apa yang disebu t dengan " anak-angk at" adalah seorang yang 
kcdudukannya kbih rl•ndah dari yang menjadi "ayah angkat". 
Bi<tsanya anak angkat ini telah bcsa r ata upun hampir dewasa. yang 
secara rela meminta scndiri agar diterima mcnjadi anak angkat. 
Umumnya anak angka t in i ada lah orang lain (dewasa atau tidak) 
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l ' p:•c:•r~ lkrcukur BarzaJlli cla n Nasi lhlai 

l:pac~ra Tcpun~ Tawar l'cn~antin diat;" l'ebminan 
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yang sama sckali bukan kerabat. tapi diterima. di:mgkat dan clipe r
lakukan sebagai anak dalam kehidupan sehari-hari. Pengangkatan 
dan penerimaannya dilakukan sebagai suatu .. perlindungan" 
dan dilaksanakan hanya dcngan lisan tanpa upacara. Dulu banyak 
anak dagang diakui oleh orang Melayu di sini sebagai anak angkat. 
dan bekcrja apa saja yang disuruh okh .. ayah ang.kat. ·• Anak cia
gang it•.: bukan penduduk asli daerah dan datang merantau ke mari 
dengan mempraktekkan pantun orang 1aman dulu : 

Kalau tuan pergi ke pulau 
lyu beli belanak bel i 
Kalau tuan pergi meran tau 
lbu cari san ak pun cari 

Yang diartika n ckngan ''<mak mas" ada clua ma ca m. 
Pertama adalah itu nama sebutan terhormat sebagai ganti 

sebutan untuk anak sendiri yang diucapkan terhaclap seseorang 
yang berkeclud u kan lebih tinggl (bangsawa n ). Umpamanya ··anak 
mas Tengku eli rumah ," art inya "anak saya eli .-u mah ." Kal au 
ucapan terakh ir ini d il afaskan. m aka adalah itu ucapa n kasar 
terhadap orang yang kita hormati. 

Pengertian yang keclua ialah. anak dari seorang hamba
sa haya (slaPe) yang lahir el i rumah tuannya, yang disayangi tuan
nya . Anak ini pun disebut "anak mas," merupakan anak angkat 
dari tuannya. Kata lain untu k jenis "anak mas" ini i;dah " temu
\ak." An ak ini diperlakukan lebih dari anak-anak sahaya yang 

lain. 

6. Upacara adat-istiadat di Istana 

Walaupun adat-istiadat d i istan a pada waktu ini tidak lagi 
begitu meno njol dan disebabkan keadaan-keadaan ticlak pula dapat 
selu ruhnya se mpurna dilaksanakan, ada juga baiknya bebcrapa dari 
upacara-upacara itu secara singkat dituli;5kan di sini untuk catatan
catatan dokume ntasi. Sebagai contoh kami ambil upacara adat
isti adat raja-raja di istana kesul tanan De li 1 >.yang di masa lampau 

I) Oiscsuaikan dcngan n~skah m~nuskrip aim . Tcngku Darmansun. anggota seksi adat 
Kerajaan Deli. 
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merupakan satu kerajaan y:111g terkenal d i daerah Sumatera Tim ur 
dan pada waktu ini tinggal saru -satunya kc>sultanan yang masih 
mempunyai seo rang Sultan clan sebuah istana. henda-benda re
galia. orang-orang besar clan .dikenal oleh masyarakat. Pokok
pokok prinsip pelaksanaan acara adat-is ti adat ini ticlak jauh be r
beda dari ya ng dilakukan di israna kl:'sultanan-kesultanan lain yang 
ada di si ni d i masa lampau dan kalau pu n ada beda han yalah ~cdil-- i t 

dalam prosedur-prosedurn ya saja . 
Inti acara-aca ra yang clilaksanakan eli istana serup<t tlengan 

yang cli laksanakan oleh rakyat umum. sebaga imana halnya yang 
tcl ah bmi uraibn clalam buku kami terdahu lu /Jutir-burir / ldar 
Budaya Me/a.t·u PC'sisir Swnarera Ti11111r. Yaitu hal-hal mulai 
acctra anak lahir. turun ke sungai . perkawinan dan sebagainya. 
Beclanya terletak karcna tingkatan martabat saja. yang membaw<J 
kepacla beda tingkatan pclaminan. tingkatan ni lai rnahar clan lain
lain . Untuk kaum bangsawan alat-ala t da n prosecl ur-prosetl urn ya 
kbih banyak dan lebih luas. Oleh sebab itu mengcnai adat-istiadat 
istana ini akan disingkatkan se perluny :t. 

1. Anak lahir 

Ji ka anak laki-laki yang sulu11g lahir. disambu t dengan l e tu s::~ n 

meriam 9 clas (le tupan). Untuk seo rang putri atau putra yang lain . 
disambut dengan tem bakan meriam 7 kali . Selama 40 hari 40 
malam. kaum kerabat bescrta istri ora ng-orang besar berjaga-jaga 
men gurus bayi dan ib undanya. Sebelum itu pun secara tidak rcsm i 
kaum keluarga telah bcrnanti-nanti kl:' lahirann ya. 

Setelah bayi lah ir dan clibersihkan dan se telah "diaza nkan". 
raja kecil ini diletak kan di atas sebuah paha r yang tel ah dilapisi 
dt:ngan alas sehelai kain sutcra kuning empat pnsegi bertepikan 
karangan "mas delapan " dan di atas alas kuning clisusun 7 hel ai 
kain bertabu r yang berl ipat. Tiap hari sampai m~:: njelang hari yang 
kedelapan tl iambil sehelai tlari kain bertabur itu , tlimulai dari 
bawah hingga selesai di hari tera kh ir. Ji ka tali pusat clari bayi 
telah tanggal (jatu h). maka diadakan tepung tawar terhad ap 
ibunda dan bayinya dise rtai doa se lamat. Sedekah pada biclan dan 
pada yang lain-l ain dilaksanakan pula. Mas delapan adalah mas 
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yang ukurann ya di bawah 18 karat. Kain be rtabur. ialah kain song
k~ t atau kain Batubara. 

2. Turun ke sungai, bercukur dan mengayun 

Ayu nan dibua t khusus. Dua buah tiang besar dari kayu bcrat 
pakai kaki. d ihi asi se rba indah. Tali ayu nan pada ti ang-\iang dan 
tal i pcnarik ayunan dihung.kus dengan kain sut l'f:.l ktming yang 
dikl'l·ak-kl'(ak merupakan bentuk rantai yang kad:mg-kadang 
dililit tkngan rantai mas tklapan. Kain ay unan aclalah se lemb ar 
kain lw tahur kuning. 

Di halaman muka istana dipe rbu:.~ t sebuah t~nda merupakan 
' 'pancapl'rsada,'' ya ng d ihiasi dengan daun-d:.~ unan. Langit-langit. 
tabir dan rambu-rambu sckdilin gnya dibentuk dari sutera aneka 
warna. Di bawah tenda 1pancapersada disediakan : 

a. Di atas pahar Sl' buah kelapa rnu da bc rtangkai (kdongkong
an = belum ada isi). yang tel ah clikerat/ d iu kir. rempat 
rambut yang dic ukur dari bayi nanti. Kelapa ini dibalut 
dl'ngan kain kuning. 

b. Sebuah kelapa tumbuh. terleta k di atas sebuah pahar. 
he ralaskan talam. Kelapa ini ditimbun agak tinggi dengan 
tanah sel uas paha r. sehingga t<:lah merupak:ln sebuah 
tanaman . Pada tanah ini dilekatkan penuh duit-duit logam 
dari bermacam nilai a tau pun kepingan-kl'pingan perak. 
1\. l.' lapa in i di tanam nan ti menuru t upaca ra biasa pada 
tl'lllpat ya-ng tl' rpilih se telah pcncukuran. 

Sete lah upacara ditenda/ pancapc.rsacla selesai. hay i dibawa 
kembali kl' ruang istana untuk d iay un d eng<m diiringi gl' ma " Mar
haba .. dan ditcruskan dengan acara-aca ra lainnya yang hcrhubung
an dcngan adat-isti atla t ini. 

Serentak dengan upacara ini di laksa nakan upacara ' 'mupus" 
oleh Orang-orang Bcsar dan kaum kerabat yang bcrhajat untuk 
itu ... Mu pus ' ' arrinya Ianda ikut bersyukur dan bergl'lllbira. dan 
un tuk ini masing-masing kl'lompok menyam paikan ke pada keluar
ga istana : 
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1 ba1ai kuning lengkap dengan isinya 
1 tepak sirih. (disertai sembah kata-kata tujuan). 

3. Btrkhatan/ Sunat Rasul 

Setelah cukup umur putra-putri untuk berkhatan, maka 
diadakanlah persiapan untuk upacara itu. Dibuat pelaminan 
7 tingkat , di hadapan pelaminan sebelah kiri kanan memanjang 
ke muka diletakkan gebuk (kendi air) 7 buah dan kaki-dian-tung
gal 7 batang, puan ( tempat sirih) 2 buah dan 1 tepak si rih di atas 
baki berhias. Di belakang tiap-tiap benda ini duduk bersimpuh 
dayang-dayang penjaga, memakai tetampan pada bahu kiri . Tetam
pan ialah sepotong kain kuning panjang l.k. 30 em. Iebar l.k. 
10 em. Regelia kebesaran pun dikeluarkan dan dipegang masing
masing oleh seorang penjawat yang memakai tetampan , tanahnya 
kuning, beralurkan kain sutra hitam I jari d i tengah-tengah dan 
tepi tetampan berumbai benang mas. 

1 payung kuning 
1 tombak agam (tanpa rambu) 
1 tombak berambu (tombak betina) 
1 keris pandak 
1 keris panjang 
1 pedang . 

tumbuk !ada 

Di sebelah kiri muka pelaminan terletak ramuan tepung 
tawar dan disebelah kanan muka berdiri clengan megahny a se buah 
balai pulut kuning. 

Pakaian putra yang akan dikhatankan adalah baju teluk 
belanga betabur, kain sampingnya kain betabur (Batubara), yang 
diikat berkedut dilambung kiri dan kan an , sehingga nampaknya 
kembang ke bawah. Sebagai ikat pinggang, dipakai bengkung 
bertabur atau pun warna biasa, dililit beberapa kali sehingga punca 
kain sebelah atas tid ak nampak. Di muka bengkung terselit 
pending mas delapan . Umumnya putra-putri ini diberi pakaian 
seperti pengantin. Setelah siap berpakaian , maka " Paduka Majelis" 
istana (protokol resmi istana) menyembahkan pada Sultan (raja), 
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bahwa sesuatunya telah lengkap dan memohon izin untuk men
dudukkan putra-putri baginda di atas pelaminan . 

Setelah izin diberikan, diapit oleh 2 orang bentara, " pengan
tin kecil" ini dibawa naik pelaminan. Dimulailah upacara tepung 
tawa r dan diakhiri dengan doa selamat. kemudian semua " pengan
tin" dibawa turun pelaminan. 

Pimpinan upacara dipegang oleh salah seorang Orang Besar 
Kerajaan sedangkan tata-tertib pelaksa naan acara dan yang ber
sangkutan , diurus oleh " Paduka Majelis" (disebut juga ketua 
Bentara yang bertugas seperti Protokol pada waktu ini) dibantu 
oleh "Bentara kiri " dan "Bentara kan an" (pejabat istana tugas 
khusus). 

Keesokan h arinya pe ngkhatanan dilakukan oleh seorang 
" mudin" yang telah ditem pah terlebih dahulu ; pada waktu ini 
dilakukan oleh seorang d okter. Dalam pada itu sebagai tanda 
gembira, kaum kerabat dan rakyat membawa persembahan hewan 
besar atau kecil. Selama luka pengkhatanan belum sembuh, putra
putri ini dijaga-jagai oleh Orang Besar dan kerabat secara ber
ga nti-ganti . Ada beberapa pantangan makanan untuk yang di
khatankan, yaitu segala jenis m akanan yang pedas-pedas dan yang 
merangsang dan yang membawa kegatalan , seperti udang, ikan 
kering, daging kambing dan lain-lain. 

4. Penabalan putra mahkota (Tengku Besar) 

Di kesultanan Deli putra mahkota disebut Tengku Besar. 
Bukan Tengku Raja Muda, sebagai di Langkat atau Serdang atau
pun tempat lai n. 

Raja Muda di Deli tak berhak menjadi raja h anya merupakan 
titel pangkat Oran g Besar Kerajaan. Biasanya yang diangkat 
menjadi Raja Muda adalah saudara Sultan sendiri dan menjabat 
jabatan fungsionaris tinggi yang tidak turun-temurun . Datuk 
empat suku atau yang disebut Orang Besar m asing-masing mem
perhatikan dan menilai tingkah laku clan perangai putra sulung, 
cal on putra mahkota . Jika telah lulus penilaian, pad a umur 10 
tahun atau lebih,pu tra ini patutlah sudah diberi gelar, y ai tu 
Tengku Be~ar. Datuk-datuk tersebut mengadakan perUJHiingan 

245 



dengan Orang-orang Besar lainnya dan se telah Sl'tnupabt. di s~·m

bahkan pacta Sultan mcngenai pendapat me raka. Ji ka umpamanya 
putra yang sulung tidak Julus dalam penilaian. maka caJon putra 
mahkota bokh dicari eli antara putr;1-putra y;1ng. lain dan tidak 
musti putra yang bungsu jadi pengganti . Se te lah Raja se pendapat 
dengan Orang-orang Besar. maka dit cntu kanlah tanggal upacara 
penabalan clan persiapan-persiapan untuk itu . yn ng dipimpin okh 
salah seorang cl ari Orang-orang Besa r. Masing-masing Orang Besa r 
mempuny ai tugas terten tu dan membantu Pemimpin Perala tan . 

Di luar balairung besar diperbuat sc buah pdam inan bertin g
kat 7. berwa rna kunin g bersend ikan wa rna hijau . Di luar ls tana 
diirikan bangunan-bangunan tempat rakyat bcrkunjung dan pan g
gung-panggung permainan. seperti ro ngge ng. buny i-bunyi an 
musik dan permainan lain-lain. Judi pun biasanya dibcnark an pula 
clalam lingk11ngan pckarangan istana itu. Se luruh istana dihi as 
menurut zamannya. Panji-panji. gaba-gaba dan pintu-pintu gc rbang 
dipasang di mana-mana menyemara kkan pes ta pcralatan ini . 
Orang-orang dan bencla-benda pclcngkap eli rnuka pelaminan 
adalah susunannya seperti kcadaan sewaktu upacara pt! rkhatanan 
bedanya hanya lebih diperindah dan clisl'marakkan. 

Pakaian Orang Besa r clan kau m kerabat clan para tamu lebih 
clitertibkan , menurut keten tuan ya ng ada. Semua orang Hesar 
pakai baju teluk belanga hitam. bcrsampin , berPl'IH.ling dan ber
keris , pakai te ngkuluk pula. 

Putra sulung yang nanti clidudukkan eli pclam inan ha rus dc
ngan tengk uluk yang incl ah ikatann ya. berpakaian teluk bc langa 
bertabur. kain sampin bertabur diikat se rong. dililit bengk ung 
pakai· pending di muka . keris terse! it sebelah lam bung kan an de
ngan hulunya telungkup ke perut dan pada kL·1;s tergantung 
sebuah ce puk bcrisi sekapur sirih dan tcmbakau scrta sedikit bunga 
rampai. Kaki bersalut kaus kaki sute r;l. 

Tepa t pada waktunya. Paduka Majelis membcritahukan (mt>
nyembahkan) kepada Raja. bahwa anakanda Baginda telah sia p 
sedia . dan mohon izin agar dapat didudukkan di atas pelaminan. 
Setelah mendapat izin. maka barulah Putra Sulung diapit oleh 
Bentara Kanan dan oleh salah seorang Orang Bt·sar dibawa naik 
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pt'laminan dan didudukkan t~rt ih di sana. Salah seo rang Orang 
B~sa r .. yang beranak sungai'' (me mpun yai da~..· rah asal dan memc
ri n tah di situ) memcgang payung bcrtin gka t tiga. Salah seorang 
dari Datuk Bncmpa t mcmbacakan su rar angkatan anakanda yang 
sulllng nh·njadi Putra :'vlahkota <kngan di anugerahi gclar Tengku 
Besar. Paduka Majclis (pro tokol-resmi ) mcngurus pclaksanaan 
acara-acara pl·rcsmian (protokolair). sesuai dcngan ketentuan
kctentuan adat dan mcnurut instruksi Orang Besar ya ng telah di
tl.' n tu kan nll'm impi n u pacara ad at terse but. Sek sai pcm bacaan 
Sttrii t angkatan. Pad uka Majelis de ngan pc-rantaraan Bc-ntara Kiri 
membcri alamat untuk mcnembakkan meriam ( 12 das). 

Kt•m udian barulah di laksanakan upaca ra tepung ta war menu
rut kctcntu ~ln urutan ad at. dan SL' Iesai ini. T lo'ngku Besar d ibawa 
turun pdami nan olch o rang Besar ya ng mcn aikkan hcl iau tadi. 
tcrus diiringkun oleh Orang Besar lainnya d;ln Kaum Kcrabat bcr
sama-sama t11run kc halaman is t(.lna dan naik ke palH:apcrsada . 
Okh Benra ra Kiri da ri atas pancapersada diu mumkan keliling 
kcpada scluruh raky at yang hadir. bah\\·a putra Su lu ng baginda 
Sultan telah dia ngkat jadi Putra Mah kota. sdarang bc rgcla r Tcng
ku Besar. dan hpada rakyat disuruh mengangkat scmbah pact a 

T L· ngku B~..·sar. Rakya t men yembah dan Tt•ngku Besa r. Putra Mah
kota. menyam bu t se mbah rakyat yang had ir. 

Kemudian Tengku Besar beserta romb o ngan pergi k~ Mesjid 
Raya men7.iarahi makam leluhur yang terdahulu dan sc telah itu 
se mbahyang di dalam mesjid bersama-sama yang lain . Kemucian 
barulah dibaca kan do:1 s ~..· l amat oll'h Tuan Mufti / K.adhi Kl·rajaa n. 

Keramaian rakyat berlangsung beb~rap a hari lamanya tanpa 
pungutan hayaran. Untuk rakyat yang datang dari gunung. dari 
jauh tepi pantai discdiakan makanan dapur umum .. Sebaliknya 
rakyat pun secara berkel ompok membawa PL'rscmbahan kerbau 
dan hasil pt'rtanian Jainn ya yang disambut ukh pihak Kesultanan 
clengan rasa sy ukur tcrharu . Adat adalah pcmupuk rasa persatuan, 
rasa wke unci gire: dan memupuk budi. 

Yang men:th ialah saga 
Yang kurik ialah kundi 
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Yang indah ialah basa 
Yang baik ialah budi 

5. Upacara Nikah-Kawin 

Serupa pada dasarnya dengan prosedur yang dilakukan oleh 
masyarakat umum , hanya tingkata n kejadiannya dibesarkan dan 
lebih meriah dengan ada nya ''pasar malam ,. dan keramaian-kera
maian lainnya. Baik mengenai : 

I . Risik halus dan ris ik biasa 
2. Meminang dan mengantar 
3 . Berinai dan be rsanding 
4 . Mandi bedimbar dan m eminjam 

dan lain-lain sebagai nya te tap bcrpola satu (l iha t buku Adat 
Budaya Melayu Pesisir Sumatera Tinwr, kara ngan penulis). 

Hanya ada tambahan penyc mpurnaan scwaktu hendak ber
inai dan bersanding. ya itu : 

I . In ai diantarkan oleh pihak perempuan ke pihak laki-laki 
se waktu di adakan inai-besar di rumah pihak laki-laki . 

2. Jika pcngantin pcrempuan telah siap seclia cluduk di a tas 
pelaminan di rumah pihak perempuan, maka dikirimlah 
utusan (anak bcru beserta beberapa o rang lai nnya) beserta 
sa tu tepak siri h ke pihak laki-laki u n tuk menyampaikan 
be rita bahwa pihak perempuan tclah siap sedia dan pengan
tin laki-laki beserta rombongan telah dapat datang, diiring
kan oleh anak beru tersebu t di a tas. 

6. Penabalan Raja 

Prosedur penabalan Raja se rupa dengan penabalan putra 
mahko ta. 
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a. J enis pakaian se rupa dengan pakaian tabal mahkot a 
b. Pelaminan 9 tingkat. kuning seluruh nya 
c. Dayang-dayang penjaga gebuk dan kaki Jilin 2 x 9 orang 

(9 orang di kiri 9 orang di scbelah kanan) 
d . Puan dua buah di kaki tangga p elaminan 
e . Balai pulut kuning satu yang besar dcngan bunga telor 
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f. Alat-alat dan bahan-bahan tcpung tawar. se rupa 
g. Pay ung kuning kerajaan bertingkat 3 
h . Alat regalia kcrajaan dekat pelaminan : 

I Pedang panjang 
Pedang pende k 
Keris panjang 
Keris pendek 
Tumbuk !ada 
Tombak aga m Uantan tanpa rambu-rambu) 
Tombak be rambu (kadang-kadang dilebihbn jumlah
nya) dipegang masing-masing okh penjawat. 

i. Salah satu Orang Besar memimpin raja naik pel aminan 
(s ingg:asana) dan mendudukkannya. 

j . Salah sa tu Orang Besar membacakan surat angkatan pe
ngak uan jad i raja. 

k . Salah satu Orang Besar " yang beranak sungai" mem egang 
payung bertin gkat. 

I. Salah sa tu Orang Besar menyerukan " Daulat Tuanku" 
3 x clisambut beralun o leh rakyat di halam an is tana . 

m .Disambut pula oleh tembakan m eriam 13 kali (das). 
n . Upaca ra tepun g tawar clan selanju tn ya se perti acara tabal 

mahkota. 
o. Pembesar tertinggi sipil /militer (G ubernur dan Panglima) 

eli Sumut duduk bersama-sama eli singgasa na. 

7. Raja mangkat 

Apabil a r;;ja m angka t. sebelum dik ehumikan. maka jenazah 
raja di golck kan/dibaringkan d i atas pelaminan /sin ggasa na yang di
hias kuning. ditunggui o leh kaum kerabat /Orang Besar berganti
ganti . Di muka pelamina n diatur alat dan bahan-bahan seperti 
tabal raja, kecuali Balai dan alat tepung tawar. 

Seluruh rakyat berkabung (tanda bersedih) dengan m emakai 
selembar kain putih dililit d i kepala atau dililit di kupiah . Mereka 
datang tukam/ takziah berganti-ganti. Orang-orang Besar dan ke
rabat be rpakaian hitam . Sebagian besar dari rakyat mem akai 
pakaian serba putih. Kerabat dan Orang-orang Besar setelah 40 
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hari bant hab is berkabung. ya iru sL·klah selesa i kcndu ri arwa h 
di istana . Di bawah is tana orang si huk membuat knanda peru
sungan pa kai rahap 9 t ingkat. scmua <;crba kuning. Knanda cl ipa
yungi dengan 9 buah pay ung. termasuk payung kun ing Kaajaan. 
Delapan payung kkat d irahap. yang satu lagi pay ung Kerajaan. 
d ipegang okh seseorang. Bentuk peru sungan dan rahap sepe rti 
gam :1ar te rlampir. Payung-payung itu dipasang pada rahap. 3 se

belah kiri (muka. tL· ngah. bl;'lakang). 3 d i sebelah kanan. d i bagian 

tcngah satu di muka sebd ah atas. satu di belakang scbc lah atc:~s. 

Di tc ngah-tengah raliap pacta papan l'lambayung tidJk ada di
t aruh pa yung. Pa pa n sel am bay ung diukir sepcrti bukit. mcrupakan 
rabung (bu bungan) dari rahap. Se ta m bay ung ya ng d i bc ri ber
bu kit d i tcngah berarti y ang menin gga l itu jenis laki-lak i. sedang
kan selambayu ng y ang lckuk d i tcnga h diapit o kh dua bukit 
adalah tanda wan ita. Di tiap-tiap sudut pcrusungan duduk scorang 
kerabat. yang menjaga barang sedeka han dan ala t-ala t lain yang di
pe rlu kan el i pemakaman nan t i sepe rti 

ai r mawar sela bu 
bu nga ra mpai setala m 
til am clan tikar 
pay ung dan ban ta l 

Suda h menjadi ada t. ''R aj a mati. Raja men;tnam". artin ya 
sebclum jenazah a lm CJrh um Raja la ma di ;m gka t t uru n d ari si ngga
sana (pc la minan) untuk d ikebum ikan. 11,1 a ka Pu tra Mahk o ta. T en g
ku Besa r. ditabalkan leb ih dahu lu menj::~cli Raja (Penggan ti ). 
Aca ranya se perti acara pada tabal Raja Ji pasa l c. dcngan sedikit 
perobahan. yai tu Te ngku Besar yang akan clirajabn diduduk
kan di atas kursi kcbcsaran (Kerajaan ) ta n pa penja wa t dan Dayang

dayang. Surat angkatan d ibacakan: Sl' ru:.~ n " Dau lat Tuanku " (3x) 
be rsa m bu t terus. di halaman istana okh rakya t. Penyc rahan Keris 
Kebesaran Kerajaan pacta Tengku Besa r di lakukan okh salah se
orang dari Orang Besa r. i\ laka s~!lesaila h pdan tikan Raja. dan sejak 
itu Putra Sulung telah m enjacl i Raja yang resmi . Kcmud ian Raja 
yang ba n t bersama-sam a Orang Besa r kaum kerabat. rakya t dan 

· handai tolan, m en ganta rkan je n azah alma rhum Sul ta n yang lama 
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kc pemakam ann ya di halama n mesjid Raya. Di zama n dulu t idak 
ada bendera se tengah tiang sebagai tanda ada kemalangan/ kl•mati
an. Orang Melayu menaikkan bendera hitam . namanya " te tong
gol". empat persegi 50 x SO em ke atas tonggak . ln ilah tanda ber
dukacita. baik el i kota maupu n di kampung. 

Simbol Kerajaan Deli 

Semasa pemerintahan Sultan Makmu n Alrasy id kira-kira di 
akhi r abad XIX beliau menciptakan sebu ah simbul untu k ke r<tjaan 
Ddi. seperti tc rgamba r. Arti dari si mbul ini. ialah : 

I . mahk ota : simbo l pimpinan karena All ah 
2. pay u ng bc rtingkat tiga : payung kebesa ran , menggam

barkan pe rlindungan yang ber tingka t (Raja. Orang 
Besar. Rakyat) 

3 . bendera/ peta ka kain kuning denga n 2 bintang m as 
sudut atas, diikat pada scbatang to mbak agam : tanda 
kesul tanan yang mendapat ilham. terjaga dan bijak
sana 

4 . tombak berambu : kawal u tam a lu ar ( regalia) 
5. ped ang: kawal kedua ( regalia) 
6. keris: kawal te rakhir (regali a) 
7. susun an kapas : kemakmu ran 
8. susun an daun tembakau : kejayaan 
9. pcrisai dengan gambar petaratna. to ngkat. te pak : pim

pinan adat hu kum dan rakyat yang tc rjaga 
I 0 . bin tang besar di bawah perisa i: sinar petunjuk 
I 1. Lim a sayap di bagian bawah : h ukum Islam yang lima 

jadi lanclasan . Simetris: adil. tak berat scbelah 

Warna-wa rna yang didapati dalam simbo l itu be rarti : 

Warna kuning : tua. mulia 
warna pu tih : suci . be rsih 
warna hijau : hidup. day a 

T ulisan Melayu di bagian bawah be rbu ny i AI mu ' tasim bil
lah . Kerajaan Deli. 
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Arti AI JllU 'tasim billah : Orang yang berpegang sungguh de
ngan tali Allah . 

Simbol ini ctipakai pacta sampul-sampul sura t Kerajaan , 
pacta kepala surat-surat resmi , pacta ak te /naskah surat tanah dan 
lain-lain . Juga sebu ah hambal besar seluas 6 x 6 mete r terhampar 
cti muka singgasana /pelaminan istana bermoti f simbol ini. Istana
istana lama kerajaan Deli hampir sem uany a telah berubah atau
pun telah dibongkar. Sekarang h an ya tinggal sebuah lagi: Is tana 
Maimun cti Meclan. 

Yang pertama 
Kedua 

Ketiga 

Keempat 

Kelima 

Keenam 

Ketujuh 

cti Deli Tua. tak ada lagi. 
cti La buhan Deli bernama Kaca Puri. tak 
ada lagi. 
di Labuhan Deli. Kampung Hilir dekat 
"boom" lama (pelabuhan). t anah t apak 
istana ini sekarang tempat pabrik kapur. 
Istana ini dulu bernama Istana Sari. 
d i Kampung Bahari , km I 5 jalan Medan
Belawan, d eka t tepi sungai. sekarang telah 
tak ada lagi. 
di Kampung Tanjung Mulia, km 8. sekarang 
telah dirobah menjadi Mesjid T anjung 
Mulia (hanya sebagian) 
di Kampung Sukaraja. Medan , bernama 
lstana Maimoon. masih megah berdiri 
( 1888). 
di Kampung Kota Maksum , Medan di tepi 
jalan Raja, bernama Is tan a Puri ( 1905) 
sekarang tapaknya jadi p erumahan rakyat. 

Ketentuan-ketentuan cara menghadap 

Ketentuan-ke tentuan duduk " tamu" m enurut adat-istiadat 
ctalam upacara menghadap pacta waktu hari Raya ldilfitri d an Ictil 
Adha adalah seperti berikut : 

Di sebelah kanan petaratna duduk : 

a. Pembesar-pembesar Pemerintahan Propinsi. jika ada 
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b. Sauda ra-saudara ayah dari Sultan , yang mempunyai gelar 
(aluran ayah) 

c. Atok kandung yang bergelar 
d . Saudara-saudara Sultan yang bergelar 
e. Datuk-datuk Empat Suku dan Orang Besar yang bergelar. 

Di sebelah kiri petaratna : 

I . (Pembesar-pembesar Pemerintahan tingkat II, jika ada) 
2. Saudara-saudara ayah dari Sultan yang tidak be rgelar 

(aluran ayah) 
3 . Anak beru-beru (anak beru - anak beru ) 
4 . Orang-orang Besar lainnya 
5. Saudara-saudara sewali 
6 . Kerabat 

Di muka petaratna berjarak l.k . I 0 m , duduk menghadap 
a. Alirn Ulama/anak bangsawan 
b. Rakyat banyak 

Pembesar-pembesar Pemerintahan Propinsi/ tingkat II tidak 
rnelakukan se mbah. h anya bersalaman saja. 

Cara rnenghadap untuk masyarakat Melayu adalah diatur 
sebagai berikut : 

Sesudah Paduka Majelis rnernpersilakan/ rnenyembah pada 
yang harus menghadap , maka yang bersangkutan : 
a. menyembah bersila terlebih dahulu dari jauh kepada Raj~ 

dan kemudian bangk it dari tem pat duduknya. 
b. yang bersangkutan mengambil tempat di hadapan Raja 

di sebel ah Paduka Majelis secara bersila dan menyembah 
c. selesai ini mengisut ke depan 3 x seca ra bertelimpuh dan 

tiap-tiap berhenti menyembah sekali , kemudian maju 
lagi. 

d. habis sembah yang ketiga terus mencium tangan raja. 
e. kembali mundur tanpa membelakangi Raja ke tempat 

Paduka Majelis secara mengisut dan menyembah sebanyak 
3 x serupa ayat c dan b (boleh juga kaki kiri berlutut. 
kaki kanan tegak lurus). 

253 



254 

Simbol - Lcncuna 
Bertuliskan huruf Mclayu yan11- rnenyatakan 

~crujaan Deli AI Mu ' tasim Billah 
(Orang ya n11- berpc~ung teguh padu tali Allah) 



f. sdc-;a i ini kl· mbali ke tempat sem ula dan mcnyembah 
sekali lag.i. Sl'lcsai ini baru Paduka Majl'lis menyilakan 
yang lain. 

Cara m~nghadap Sl'Pe rli di atas hanya bcrlaku hagi : 
a. Bapak Sautbra (~!luran ayah) atok kandu ng yang bergelar 
b. Saudara sebapak (saudara Sul tan) yang bcrgclar 
c. Datuk Empar Su ku 
d. Bapak Saudara yang tidak berg~lar 
l'. Ana k-a nak B~ ru 

Saudara se wal i IJ...:l·raba t dan lain-lain apakala ha l te rse but di 
atas sl'lcsai. maka dipnsi lakan menghadap secara bcramai-ramai 
menycmbah hanya 2 x -;aja. Sembah pertama ialah schelum men
cium tangan dan sembah kcduu sesudah mencium tanga n. Sebelurn 
acara dimulai . Paduka Maj<.>lis harus t erl~hih dahulu memusyawa
rahkannya dengan Ketua Adat dan Datuk Empa t Suku yang ter
tua untuk llll'l1t' ntukan giliran-giliran yang mcnghatlap. Para Bin
tara menyilakan para ll'lamu ffil'ngambil tcmpat yang telah diten
tukan sd>clum upacara dimu lai. 

Di nwka singgasana tclah rcrktak di sebelah kanan sebuah 
repak. tli sd1clah kiri st-buah ketor serla alat-alat regalia (kebesar
an) yang diperlukan sepatt. pedang. keris. tombak. masing-masing 
dijag<J / tlipegang oleh seorang pengawal pakai te tampan . Setelah 
tamu hadi r scmuan ya. Sultan datang ke balairung dan dudu k 
di perara tn a/si nggasana dan sekalian hadirin mcmbuat sembah. 
Di lu<tr tlan dalarn upacara bcgini ban ya k terckngar perkataan 
"'Ke bawah Duli" ' dan "patik'·. Arti biasa dari "duli" ialah ''debu," 
tapi duli juga berarti "perhatian". Olcll sebab itu "Ke bawah 
Duli Yang Mulia Tuanku Sultan". cbpat diartikan "Ke bawah 
Perhatian yang Mulia Tuanku Sultan ' '. Jad i: ke bawah duli <J rtinya 
untuk jatli perh<Jti<Jn Sultan. bukan artinya " untuk di letakkan 
di bawah dcbu Sultan". Hal ini kntu tak logis. Y<Jng dituju adalah 
agar Sultan mengambil (perhatian) atas yang disemba hkan , bukan 
tidak ambil peduli (tidak peduli). 

Kemudian sei<J iu didengar perkataan "patik" dalam istana 
ataupun dalam pergaulan anak-anak b<tngsawan. Arti patik 1111. 
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adalah d itafsirkan oleh pihak lain bermacam-macam. yang mung
kin karena salah paham atau karena sebab-sebab lain , menafsirkan 
kata "patik" itu b u kan dengan ta fsiran bahasa Melayu . tapi d i
ambilnya t afs ir bah asa Bawean at aupun bahasa-bahasa daerah 
lain. Hal ini tid aklah tepat. Kata "'pa tik '' dipak ai dalam seb utan 
merendahkan diri dari seseorang terhadap Sultan (raja-raja Me
layu j. dan turun annya yang bergelar Te ngku . Seoran g Datuk. 
a tau Orang Kaya. Wan dan lain-lain menyebut d irinya "pa tik " 
(arti biasa : saya. aku) kepada seorang Tengku , walaupun m asih 
muda a tau anak-anak. Demi ki an juga seorang T engku yang leb ih 
rendah ked udukannya dalam tutur dan umur. me nyebut dirinya 
" patik" terhaclap yang dihadapinya. Sebaliknya seorang Tengku 
me nyatakan dirinya dengan kata " ham ba" (sahaya. saya) te rhadap 
seorang Datuk ataupun Tengku-Tengku yang lebih mu da umur 
a tau kedudukannya. Ka ta pat ik itu adalah kata kiasan . yang arti 
aslinya ial ah seuntai benang renun yang bakal dipergunakan 
untuk menenun kain. Pat ik clapat juga di artikan o rang mematuhi/ 
mendukung pera turan. (Bandingkan buku Patik dolwr uhum 
ni halak Barak keluaran Am erica n Mission Press Singapore 1899, 
dan Adatrechtbundels XXX) 

7. Hari Raya ldilfitri (Lebaran) 

Salah satu Hari Raya yang istimewa bagi puak Melay u ial ah 
Hari Raya ldilfi tri atau " Lebaran" ka ta o rang di Jaka rta. Ha ri 
Raya ini d isambut m eri ah gembira. Pagi-pagi benar setela h anak 
laki-laki berpakaian sempurna te luk belanga dan anak pe rempuan 
be rkebaya panjang, anak-anak menemui o rang tuanya. mencium 
tangan da n meminta ampu n at as segala kesalahan mereka selama 
tahun yang lalu . Para ana k-anak saling be rmaaf-m aafan. Kedua 
orang tua me mberi nasiha t kepada m ereka menurut cara masing
masing. Setelah i tu barulah m ereka pergi ke Mesjid untuk be r
sembahyang ldilfitri. 

Selesai bersembah yang seluruh penducluk kampung kunjung
mengunjungi dari rumah ke rumah untu k bermaaf-maafan. Yang 
lebih utama dan terdahulu didatangi. adalah rumah Penghulu, 
kemudian barulah ke rumah yang lain-lain . Jika di kota di tempat 
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kediaman r:rja. tentu lall kl.' lstana. Yang mucla mend:tla ng.i yang 
tua. baik Ilia dalam umur ataupun Ili a da lam derajat. Olt'h pihak 
kaum ":rnita menjelang Hari Ray a iw telah diadakan persiapan
per ·iapan untuk ml.'nyambut. teru tama d:tlam bentuk pt' nyediaan 
bermacam-tn:t(atn kul.'ll-kul.'h kering dan manisan dari buah-buah
an. Manisan ini lazi m disebut ' 'hal\\'a··. St'llmpama halwa be tik . 
hal\\'a pal.t tbn luin-lain . 

Y:tn).! lllt'narik PtThatian dipandang dari se ni ukir adala h 
buah-huall muda yang d ibe n tuk dalam berbagai maca m bu nga
bungaan atau hurung-burungan. Dari huall be ti k mu da yang se
dang ht'~:rrnya cl iu kir hl·ntu k sebuah jambanga n bunga beserta 
daun-da un nya . Kalau sud all d imanisbn (disira dalam is til ah Mela
yu ). lalu dihid.111gkan hulat-bulat pada tamu . "daun" atau ''bunga
hunga" it u dipatah. Lintu k dima kan . Agak saya ng juga rasanya 
" ma usak" jambangan hu nga be t ik ini . L;mumnya jarang tamu 
yang herhla k me met i k dau n a tau bu nga jam banga n bl.' tik ini. 
Dibia rkan saja j adi halwa mata. un tu k beberapa hari . Diperbuat 
j uga SL'Pt'r£i hal d i alas. uki ran-ukiran dari huah pal :t. hua h gelugur. 
buah kundur. dau n Sl'sudu dan sehaga inya. Buah-buahan yang 
d ijadi kan manisa n. tanpa diukir. adalah buah ata p (k olang-kali ng). 
buah L'l.'n:mai. buall luhi-lu bi dan lain-lai n . 

Pad:t ll ari Raya ll:mang dan tapai pul ut tiada pul a ketinggal
an. dua macam makanan yang tradisio nal juga. De ngan ad anya 
modernisasi ku~h-kueh :tla Barat patl a \vaktu ini . sl.'perti Cake, 
spekkoek (kttl' h lapis kai ng) raart dan lain-l ain . maka sc ni ukir 
bua h-huahan muda untuk halwa itu m~ ng:tlam i . masa munclur. 
Di Sekolah Kepandaian Putri sekarang. tak ada r.liaja rka n. apalagi 
dimodernisasikan. st·ni ukir rn anisan ini. Tam j.;a knya lehih cliuta
rnakan kud1-kueh al(l Barat atau luar nl.'gl.' ri. Suatu kemajuan yang 
memundurkan seni sendiri . Bidang seni ukir buah-buahan Melayu 
yang belum dapat dikembangkan ini ke kota. hendaknya men
dapat pcrhatian generasi baru dan pejabat-pejabat . Pada hari 
''mcgang" atau ''hari ba nt ai " yaitu h:Jri memotong kerhau. sehari 
s~bclum puasa dan schari sebelum Hari Raya. diadakan pelagaan 
kerb~u. Sebelum penjaja han Belancla datang kc mari. pelagaan 
kerbau ini d iadakan Sl.' t iap ada masa kesukaan (pe rkawinan anak 
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raja dan lain-lain) dan hari besar lainnya . Oleh Sultan Deli umpa
manya ditetapkan dalam satu surat keputusan pacta tahun 19 23 
mengenai soal ini (lihat lampiran ). Kerbau yang kalah dipotong 
dan dimakan bersama (dagingnya dibagi-bagikan). Dalam perlagaan 
kerbau ini tentu saja terjadi " ta ruh-taruhan" (judi) antara sesama 
penonton , besarnya menurut kesukaan masing-masi ng. Tidak ada 
bandar (toke judi) pacta waktu itu se perti yang ada pada masa 
sekarang ini. seperti pada perl omb aan kucla " modern" umpama
nya. Perlagaan kerbau ini pun dipertunjukkan secara cu ma-cum a. 
tiada memungut bayaran . Hal itu masuk salah satu kumia Raja 
untuk memberikan segala pertunjukan-pertunjukan "gratis" 
(cuma-cuma) pada rakyat. Aib dan turunlah derajatnya memungut 
bayaran dari rakyat yang turut merayakan Hari Besar a tau Hari 
Kesukaan umum itu . Malahan pacta hari-hari tersebut. ra kyat di
beri makan minum ala kadarnya. Bukankah raja mempunyai 
sumber-sumber tertentu untuk membiayai hal ini ? Dengan cara
cara di atas, hubungan batin raja dan rakyat terjalin . Salah sa tu 
tujuan dari laga kerbau in i ialah untuk me mpe rkembangkan mutu 
ternak kerbau khususnya . hewan-hewan lain umumnya. Selain 
dari Jaga kerbau ada juga pada hari-hari tcrtentu diadakan laga 
kambing dan ayam . 

Tidak semu a macam kerbau rlibenark an d ilaga. Ada sya ra t
syarat yang tertentu harus dipenuhi. Umpamanya kerbau laga itu 
harus jan tan . tak boleh betina. Tidak cacat. umur sekurang-kurang
nya dua tahun , panjang tanduk paling sedikit dua jengkal. dan 
tidak boleh dilengkapi dengan a lat senja ta lain. Lain halnya dengan 
ayarn yang kadan g-kadang dibenarkan memakai taji (susuh) 
tambahan dari besi baja. 

Hari Raya Idilfitri ini me rupakan hari minta m aaf dan hari 
bergembira. tanda kemenangan. setelah selesai berpuasa sebulan 
lamanya. 

8. Pakaian 

Puak Melayu gemar sekali pacta pakaian yang berwarna wami. 
Terutama bagi orang di kampung warna merah (kesumba) dan 
warna lain yang menyolok, masa dulu merupakan suatu keindahan 
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yang luar h i:t'"l. seda ngkan orang ~1e l ayu yang tinggal el i kota 
warna-warna lcmah lah yang m~narik. 

J ika ada up:H:ara-upacara tcrtt'ntu biasanya kau m lelaki 
rn ~·ma kai paka ian .. tduk belanga .. besata sa m pin <kain ). berku
p i ~th a t:w lwrtengkuluk dan beralas kaki . Ada juga se b:tngsa baju 
yang hernama ··kc~ak musang. ·· Baju ke~ak musang m~·mpunyai 

k her benliri \.' tin ggi 1 ! 1/1 inci. sedang.kan baju tcluk be langa 
t idak llh:' mpun yai kh t• r tin ggi. t:tp i hanya mempunyai lingkaran 
kher saja . Kain sa mp in yang dipak ai di luar baju terscbut dari 
lw rhaga i ha han: kain plekat. b in sungkit. kain tdapuk (dicap 
dcngan mas ). 

~~cmakai kain sampin ada riga maca m. 

I . S~:111tara bc:-tis (pakaian ra kya t banyak ) ke bawah sa mpai 
pada ma ra kaki . 

2. Seantara lutut (pakaian a na k Da tu k-datuk dan lain-lain). 
tidak di atns lutut. 

3 . Di ata. lutut (pak:Jian anak raja-raja 'Orang-o rang Besar). 

Untuk yang nomor tiga ini ika tan kain pu n b~rmacam ragam: 
di bagian atas st>bc lah luar diikat denga n ""bengkun g" pakai 
··pending"" (semacam hiasan). J ika perlti disl.'litkan keri s di lam
bung kiri. 

Pakai an warna kuni ng seluruhnya araupu n sesuatu yang me
rupa kan "'Kuning Raja"' . hanyalah boleh dipakai o leh Sultan . 

Pa kaian kaum wan ita ialah diuta makan "'baju panjang." 
ckngan kain sungk it dan sa bai halus. Limapuluh ta)wn dulu masih 
ban ya k terlihat kaum wanita Melayu yang bntudung " lingkup ," 
yaitu sclurull muka tlitutu p clengan sabai . terkecu<J ii du a buah 
mata. Sabai yang clipakai adal ah kain sute ra halus. tapi ada juga 
unw k rudung lingkup itu d ipa kai kain pkkat. Paka ian /hi asan 
untuk wanita Melay u . aclalah s~ perti d iuraikan di bagi<l n lain 
pada buku ini . Ada kalanya seorang wan ita Melayu bcrpnkaian 
"ktttang dada" sewak tu mencuci atau mandi . Di rumah ti dak se
pan tasnya seorang ,,·an ita berpakaia n dem ikian . tapi ada kalanya 
diperbuat j uga oleh wanita-wan ita tua. jik.t tak ada tamu yang 
cliseganinya . Ku tang dada maksudnya hanya sehelai bin pele kat 
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dipakai di ikat di atas buah dada . tidak seperti b iasa clisim pul eli 
batas pinggang. 

Jarang kita jumpai wan ita Melayu dengan rambut terurai. 
biasanya selalu disanggul. Ada bermacam bentuk dan nama sang
gul. Sanggul yang paling mud ah ialah sanggul-lintang. Ada pul a 
namanya "sanggul lipat pan dan" (panel an wangi). sanggul ga n
tung, sanggul bulat dan sanggul duduk. Nampak eli sini dengan 
adanya beberapa ca ra menyanggul rambut, daya kreasi wanita 
Melayu tetap ada. walaupun ia dalam li ngkungan acla t. Ada pula 
"pantis" dan "celak" yaitu bahan untuk menghitamkan alis m ata 
dan bulu mata. Bedaknya bermacam-macam pula, semuanya 
mempunyai khasiat-khasiat terten tu dan diperbuat scmuanya dari 
tumbuh-tumbuhan bermanfaat untuk kulit. Bedak-bedak itu eli 
antaranya ialah : 

1. Bedak dingin (cl ari tepung beras, gunan ya menghaluskan kulit 
dan mendinginkan muka) 

2. Bedak kuning (menghaluskan muka dan memberi warna putih 
kun ing) 

3. Bedak lulun (menghabiskan segala da ki se luruh baclan) 
4 . Bedak telor dan sebagainya 

Perh iasan dan pakaian wanita dalam upacara atau sebagai 
pengantin adalah seperti berikut : 

1 . Gelang ka ki 
2. / kat pinggang : 

a. bengkong (dililit di luar pacta pinggang) 
b. kendit/gendit (dari an yaman , langsung di pinggang tem pat 

azi mat ) 
c. mar (ikat pinggang clari mas/perak) 

3. Pending = Jogam berukir, kepala ikat pinggang 
4 . Peniti = tusuk kebaya baju panjang 
5. Gelang tangan I keru ku t : 

a. gelang tapang = gelang rantai di pergelangan 
b. gelang kana = gelang besar paclu dan tebal 
c . pontoh /gelang ikal = (dipakai di luar lengan baju) 
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d. gelang keroncong = gelang rantai dari bola-bola kecil. di da
lamnya berigu li kecil. 

6 Ran tai leher : 
a. rantai mentimun (ben tuk berjala-j ala biji timun) 
b. sekar suhun = rantai mas Iebar sejari rapat eli leher 
c. rantai serati = rantai bertingkat tiga terjalur di dada 
d. mastura = lebih indah clari serati. banyak bunga-bunga· 

nya 
e. aguk/ kalung = dari bunga-bungaan dirai h , diikat d i sanggul, 

atau d igantungkan di leher (bentuk melati. tanjung, cem
paka) 

f. gogok = logam murni bentuk bunga 
g. rantai lilit = bentuk spiral (berlilit) 
h . rantai panjang = bentuk biji timun dan lain-lain sampai 

ke perut 
1. tanggang = rantai leher biasa 

7. Sic/at = gelang di Jengan atas 
8. Cincin palos. belah ro tan : 

a: cinc in genta = cincin yang dipakai pengantin di ibu jari 
b. cincin bermata 
c. cincin patah biram = cincin mas, berbentuk 6 segt (cincin 

patah paku. 8 segi) 
d. cincin pancaragam = cincin tangkal, dibuat dari sedikit·di· 

kitnya 5 macam logam. 
9. Cindai = sambung kuku clari logam , di ujungjari 

I 0 . Kilat bahu = gelang bersayap eli lengan atas 
II . Gersang = seperti liontin eli a tas dada tanpa r :.mt:.~i 

12. Kerabu = perhiasan di tindikan telinga 
13. Anting-anting = perhiasan tergantung di tindikan te1inga 
14. Sumbi = semacam perhiasan le ngkung di te linga 
15. Dokoh = pakai rantai hiasan mas seperti liontin 
16. Dl!tar = seperti mahkota di atas dahi/kepala 
17. Cucuk sanggul /kundai = ben tuk seperti tombok-combok 

keci1 berkepala. penguat sanggu l 
18. Gerak gempa/merak gempa = pakaian pengantin eli kepala, 

seperti cucuk sanggul pakai pegas (per) 
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19. 1\ecak lengan == seperti sidat 
20. Gedabalz = cuc uk s<~ nggul ma:; bentuk batangnya segi t i g:.~ 

21. Jamang = se perti liontin dipa:-;ang di h•ning 
11 T efJUJW/1 = hiasan berurai bl.' rub ur-u bur. dip:.~ sang di h ·n ing 

wan ita (penga nti n) 
23 . Subang ( tindik telinga) kerabu sebaga i ba tang li di yang di

masukkan pada lobang telinga yang d itindik 
24 . Bunga sanggu/ = logam dibt'n tuk berb ung.a !Jiasan sa nggul 
25. Saya11 sanc/ang = dua utas rantai panjang d isilang di lLid<l arau 

se!JL'Iai kain di atas ballu 
26 . Angkin = se tag.en. kain ikat pinggang 
27. Sahuk = ikat pinggang kain (st~1gen) pelllL'gang pending at:.~u 

kain penutup dada . dipakai juga an tara lutut dan dada 
28 Cinggai/Kon1J1ong == sarung kuku clari logam 
29. Bulang/Sigar = pl:'rhiasan pt' nga nt in eli rambut 
30. Tudung/sabai = St' lendang di at as kepala dan penutup dada 
3 1. Kasur/Cerpu = alas kaki 
32. Sela111pai = sap u tangan 
33. Cepok/pedal aya111 = kotak kL·ci l dari logam lc'mpat sckapur 

sirih digantun g di pinggang 
34. Bogam = pend ing logam pad a mah kota 
35. Peta/11 = ikat kl'pala. pembalut Jahi mempL'lai 
36. :l!alai = perhiasan (mas) PL'ngantin pl'rempuan bl:'rjambul 

se perti bu nga jagung atau lalang/ tebu . 

9. Mata Pencarian 

Puak Melayu pesisir umumn ya hidup ll'rll tama dari bercoL·ok 
tanam. mengamb il ikan. me mprod usi r ba ha n-b ahan/ al at-alat. 
mengumpulkan hasil hutan clan berd<Jgang. Di bagian pantai 
rakyat me mpunya i pencarian hidup utama sebagai nelaya n. 
kemudi an baru be rtanam padi. ~ L'terusnya m~:mbuat atap (nipah ) 
dan tikar dan mcngu sahakan ka yu-kayu bakau. Di bagian da taran 
rendah . pencarian utama rak ya r adalah pertanian (padi dan 
buah-buahan) . kemudian memprodusi r bahan-bahan/ala r-alat ke
perluan umum seperti kain. tikar. sumpit. sampan. mengambil 
hasil hutan dan buruan. 
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Padi ditanam di sabah (sawah) hujan atau di sawah atau 
di padang (ladang). Untuk menuai padi yang telah masak ada se
buah ala t khusus Melayu yang namanya " geling", bukan ani
ani. Padi d iketam dengan geling ini. s~tangka i ·setangkai. artinya 
bukan batang padi yang dipotong. 

Home-industry (usaha di rumah) ialah : 

I . membua t kue-kue kering dan basah 
1 membuat bedak 
3. m~nganyam tikar/sangai lsumpit 
4. menenu n kain 
5. membuat minyak kelapa 
6. mem buat gula merah (aren , tebu) 
7. membuat halwa (manisan buah-buahan) 
8. menekat (kain ) 
9. menyulam 

10. merc nda 
11. membuat jamu/ obat (berupa tepung) 
1 2. membuat majun (berupa pi1) 
13. mengu kir (kayu-kayu) 
14. bertukang (macam ragam) 
15. membuat ala t buny i-bunyian 
16. usaha mengawetkan ikan-ikan (salai , jemur. peda dan la in

lai n ) 

17. membuat kopra dan minyak 

Dalam bertani d an bersawah , dipergunakan alat-al at seperti 
berikut : 

I. T~rendak = topi anyaman pandan/ nipah bentuk kukusan 
2. Parang = sebangsa lad ing/go1o k 
3. Cangkul kecil = pangkur mata kecil 
4. Kapak = kampak 
5. Caka r besi = sisir besi 
6. Suduk/ tembil ang = alat pengorek lo bang di tanah 
7. Tajak = sa bi t, parang bengkok 
8. Sabit = lebih kecil dari tajak 
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9. Pisau = raut 
I 0. Tukct l = k:tyu bula t 2 em panjang scpnti alu untu k pc> mbuat 

lobang t c> mpat bibit padi di \alang. 
II . Keri = parang be ngkok Kt'L·il bnsudut tc>gak 90° dan 60° 

mend a tar 

Urutan kerja untuk tanam an padi adal;il1 scbagai berikut: 

I . menehas hutan mud a 'rL·ba (alar yang d ipakai : kapak. parang. 
sabit. cakar besi) 
mcmbakar kayu-kayuan tt'basan 

3. membibit (menyemai hi bit d i persemaian) 
4. mcnukal a tau mt'nabur ( tongkat kay u) 
5. meru mput dengan keri (mt'mbcrsihbn ladang) 
6. menyiangi (memindahkan bib it yang tcbal ) 
7. mengetam dc>nga n gc> ling (sl' tdah 3 a tau 5 bu lan l 
8. mengecak pad i (mengibt panenan p;1d i ) 
9. mengangkut padi ke ru mah 

10. menjemur padi 
II . mengirik pad i secara beramai-ramai 
12. menyimpan pada eli 1\.epok (lum bun gJ 

A/at-a/at penangkap ikon 

Di sungai/raH•a-ra,,·a 

I . Kail 

2. Pancing 
3. Bubu 

4 . Jala 

5. Tangguk 
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dawai kccil yang dilK· ngkokkan UJungnya 
dan d iberi bermata (mala kai l) 
lebih bcsar dari ka il 
jalinan bu luh. kosong di dalam. dinding dalam 
diberi berduri. Mulutnya di sebt'lah pangka l 
mu ka bundar bc:sar ( tcm pat i kan masu k ). 
di ujungn ya keci l 

= bcnan g ya ng dikai t. khar 3 m. p<Jnjang 2m. 
tambah tali punca 5 111. Tepi keli ling dibe ra ti 
denga n t imah-timah bu la t. Iebar ma ta jala 
I 2 em 

= durung. jala kecil sepe rti ku kusan pakai joran . 
Matany;1 1 ~ em. 



6. Tuar 

7 Royan 

8. Lenggayan 

9. s~.·tapu 

10. Tangkul 
11 . Taut 

12. Guntang/ 
Luntang 

13 . Serkap 

14. Tempuling 

15. Lukah 

16. G~.·ruguh 

= semacam bubu panjang I m. dipasang di a1r 
(.kras 
lebih besar dari bubu. panjang 2 n1. Iebar 1 m. 
pakai injab (duri-duri bcrcabang) di mulutnya. 
dipasang di air deras 

= di pasang di air deras. bcntuk seperti durung. 
tapi badan nya diberi 11L'rtu lang bambu bundar 
sepe rti bubu. panjang sehasta. pakai duri d i 
dinding clalam 

= seperti jermal. dipasang eli tengah sungai 
= pancing yang dicacakkan di tep i sungai : 

diberi tanda pamancang. tidak ditunggui 
= alat penangkap belut atau ketam atau kepi

ring. Pada sepotong bambu digantung bebe
rapa kail 

= bentuk macam sagak ayam dari bambu 
pakai tangan-tangan 

= seperti scrampang. to mbak keci l pakai tC~li. 

= semacam bubu. pakai umpan , dipasang eli 
~engah sungai atau eli lubuk 
be nt uk kuntum dibentuk dari bambu 

Sekali-kali ada j uga orang menuba ikan. dengan memakai akar 
tuba. Akar tuba memabukkJn ikan. Untuk ini dipilih tempat ikan 
yang banyak di lubuk a t au eli paya yang telah diselid iki. Ikan 
yang dituba tiada S\.' lemak ikan biasa. Anak ikan clan ikan keci l
kcci I pun i ku t ma ti: hal i tu merugikan masyaraka t. se bab i tu 
ada larangannya . 

Di /aut 

Alat-alat yang dipakai di !aut lebih banyak dan rumit dari 
alar-alar menangkap ikan di sungai. Jumlah orang yang pergi ke 
!aut mulai dari seorang dengan sampan kecilnya , sampai pacta lebih 
dari scpuluh o rang dengan sampan besarnya. Selain dari itu musti 
pula ada seorang ''pawang". yang mengetahui "alam laut " . 

Alat-alat yang dipergunakan di !aut : 
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I. Jala 
..., Panci ng 
.., 
.). Rawai 

4 . Ambai 

5. Pukat 

6. Jaring 
7. Bubu 
8. 1ayang 

9. Be:at 

I 0 . Lukah 
II . Bidai 

12. Tangkul 
13. Luntang 
14. Serampang 

= 

= 

= 
= 
= 

rotan panjang (tali ) direr.tang. padanya d i 
an tara jarak 2m digantungkan kail bertali 
sejenis tangguk pcnangkap ikan atau udang 
I aut 
jaring jala besar bentuk memanjang l. k. I 0 -
20 m. yang ditarik ke darat atau dua sampan 
yang akhirnya merapa t 
seperti pukat. tapi kecil. d itarik atau ditahan . 
(lihat eli atas) 
diperbuat dari bambu belah atau lidi enau. 
ben tuk bulat lonjong. pakai anak bubu eli 
clalam . 

= se perti lukah. ta p i lebih besar dan cliberi pa
gar-pagar untuk jalan ib n menuiu bela t itu 
seperti bela t 
bubu bentuk silinder. dengan anyaman yang 
agak rapat l.k . 2 3m 

= lihat di atas 
lihat di atas 
lihat di atas 

I 5. Garu k/cakar = untuk mengambil kepah/ lokan clan lain-lain 
bubu Iebar 2m persegi atau jala yang dipas:111g 
clalam air. bila ikan lalu di atasnya. baru di-

16. Jcrmal = 

tarik ke atas air. 

A lat Pengangkutan 

Kare na sejak za man bahari . ekonomi bangsa-bangsa lcbih 
banyak melewati air (laut/sungai/danau), maka alat pengangkutan 
di ai r menjadi lebih banyak jenisnya diperclapat pada suku Me
layu. Di darat dulu terdapat juga alat pengangkutan dengan bina
tang-binatang jinak seperti gajah. kuda dan lembu/ kerbau. yang 
mungkin ditambahai di belakangnya kereta-kereta sebagai gaobak 
tarikan . Kita dapati nama-nan1a berpuluh macam jenis alat perhu
bungan di ai r dengan istil ah khusus pula . Nama perahu yang dike
tahui adalah : 
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1. Sampan /se koci 
PerJhu/ Bahte ra 

3. Pencalang 
4 . Penjajab 

5. May an g/ payang 
6. Kakap 

7. Kal-.ap naga 
8. Kici ·kici 
9. Paduakan 

I 0. Sagur 

I l. Tongkang 

12. Biduk/Jalai 
I 3. Sekunar 

14 Lopek 

I 5. Gorab 
I 6. Ja1ur 
17. Ketiap 
I 8. Lanca ng kuni ng 
19. LJn<.:ang 
20. Kolek 
21. Pelang. 

22. Wangka ng 

23 Yung 
24. Perahu lesung 

perahu kcci l 
sampan besar 
perahu besar 
perahu besar dua rian g pengangkut 
barang-barang niag.aan atau kapal perang. 

= perah u bcsar pabi perisai (sayap) 
perahu nelayan untuk menyelidiki , ben
tuknya sempit dan rendah 

= Kapal pemburu bersenjata 
= Kapal perang kecil cepat dan ringan 

perahu pengangkur bertiang tun ggal = 
20 50 ton muatan 
Perah u besar lu nasnya (dasa r) rata. tiada 
dapat kcncang be rl ayar. kadang-kadang 
ditolak dengan ga lah untuk maj u. 
perahu bertiang clua dan mempunyai 
day ung. Pengangkutan barang dari kapal 
ke daratan 
perahu kecil mua t scorang 
semacam perahu agak besar. pakai da
yung 
perahu yang dasa rnya rat a seperti sampan 
kotak. dipergunakan di rawa-rawa/sungai 
sejenis perahu besar di sungai 

= perahu kecil 
= perah u kec il 
= perahu/ kapal perang kenaikan Raja 
= Perah u kecil pengangku tan orang eli \aut 

sampan layar nelaya n bertiang satu 
= perahu dari sebatang kayu yang lunasnya 

rat a 
sejenis perahu laya r. tiang tiga , kemudi 
satu . layarnya dari anyaman atau kain . 
yang disamak 

= perah u a sal ben tu k dari negeri ( ina 
perahu dari sebatang kayu bula t 
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Berburu 

Pencarian rakyat di daratan adu juga berb!.lru. Berbu ru bina
tang besar tidak saban hari di lakukan , hanya menurut keadaan 
dan waktu. Berburu binatang keci l se perti pelanduk. napuh. ung
gas (burung yang climakan ataupun tidak) d ilakukan secara ko nti
nu dan h asi lnya me rupakan pendapatan yan g tdap. Berburu atau 
menangk::tp bi na ta ng-bi na ta ng itu dilakukan dengan : 

I. Pera ngkap 

..., 
J erat -· 

3. Se rling 

4. Menombak 
5. Menembak 

6. Menjaring 
7. Me ny umpit 
8. Me nde kut 
9. Mengge tah 

10. Sid ing 
11. And erik 

12. Sa war 

13. Pika t 

Mara angin di !aut 

loba ng ata u kandang dari kayu kuat di hu
tan u n tu k binatang besar 
di lakukan tingkatan rusa ke bawah sampai 
jcnis burung eli hutan / te pi kampung 

= lu bang d igali eli lalu-lintas (clenai) binatang 
buas 
terhad ap binatang setengah buas 

= di hutan terhadap binatang buas/jenis rusa 
dan lain-l ai n 
te rhadap burung-b urung dan binatang kecil 
terhadap burung-bu rung 
terhadap burung jenis balam dan lai n-lain 

= terhaltap burung yang ticlak besar 
= semacam jerat un tu k rusa 

lobang digali dan ditutupi pada beberapa 
tempat. sebagai perangkap 
cabang-ca bang kayu yang dipakai untuk 
menghal au bina tang bu ruan ke arah ter
ten tu 

= untu k bu ru ng-burung kecil. Pemikatnya se
ekor burung sejen is dengan yang hendak 
dipikat ditaruh dalam sangkar dan diletak
kan di dae rah yang sdalu didata ngi burung
bu rung itu. Kadang-kadang pakai getah 
at au jerat sckeliling sangkar itu . 

Selain nama-nama mata angin yang biasa dipergunakan se
pe rti Timu r. Barat . Utara (Paksina). Selatan (Daksina). masih ada 
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pula nama-nama mata angin yang di istilahkan pelaut-pelaut 
dcngan sampannya sebagai tit ik o byek : 

I . Angin sorong belakang (0°) = datang tepat dari belakang. 
sa mpan oleng benar, sangat berbahaya. salah kemudi sediki t. 
bisa karam. 

2. Angin tim ba ruang (30°) = datang dari sampin g ki ri atau kanan 
bclakang. arah tiu p ke muka 

3. Angin paksa (90°) = dari samping kiri atau kanan tegak lurus 
pada lunas sampan . Masih bisa maju berlayar. 

4 . Angin sakal ( 120°) = angin da ri muka ke bclakang tak dapa t 
maju ke dcpan 

5. Angin muka ( 180°) = angin tepa t clari muka. untuk mencapai 
tujuan eli muka. sampan dilayarkan cara " potong gunting" 
(zig-zag). 

Scterusnya mereka mcmpunyai pcngalaman. bahwa pacta 
siang hari umumn ya angin taut menuju ke claratan clan pacta malam 
hari angin darat menuju lautan . 

Tanda-tanda di /aut 

Pedoman yang dipakai pada malam hari aclalah bintang-bin
tang clan pada siang ha ri matahari . Pacta malam tak berbin tang 
dipakai. alun-alun air tau t (arus taut) yang telah dikenal, seperti di 
Sctat Mclaka atunnya datang dari Utara . Alun air adatah lain dari 
pada gelombang yang diakibat kan o tch angin . Alun air yang 
didapati eli taut adatah te tap arahnya dan tetap pangkalnya. se
clangkan gelombang akibat angin dapat bcrkisar-kisar menurut 
arah datang angin . Kad ang-kacl ang alun searah dengan gelombang. 

tap i ada katanya alun berlawanan dengan gelombang sehingga 
terjacli taut be rbuih-buih. 

Dari mulai magrib sampai tcngah malam clapat cliketahui 
pedoman dari " bintang tiga," clari tengah malam sampai jam tiga 
subuh dapat cliperhatikan peuoman dari "bintang tujuh" (bintang 
Juku ): lewat jam tiga pagi berpedoman pada bintang timur. yang 
din amakan juga bintang belantik (orion ). Di hari ce rah kadang
kaclang nampak awan berbentuk sisik ikan . ini cliartikan oleh pe-
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laut-pclaut Mdayu. bahwa bcsok harinya selambat-l ambatnya 
24 jam kcmudian ada <111gin kcncang/ribut a tau hujan lebat di 
daerah itu. Kalau awan meliputi lingkaran sepl·rtiga langit clan 
nampak pula d i tengah-tengah awa n wa rn a putih . scdangkan di 
tepi-tcpi lingkaran awan bcrgumpaJ-gumpal hitam bersusun- usun 
eli scbclah Barat. maka ini berarti akan d atang angin timur tiada 
l<Jm a lagi. Kalau awan be rwarna se bagian biru . diartikan. bahwa 
aka n turun angin kencang dari arah aw:.tn biru itu . Jika awan itu 
bcrwarna hint kemerah-merahan. ma ka angin badai lah akan mc
nga muk. Jika hentuk awan pe~..: a h-pecah sisik ikan . S\.'pe rti di ur~ti

kan di atas t::tdi. naik ke atas serta tampak melebar sehingga sc ring
gi 30 derajat clari permukaan \aut (ho rizo n) dan cahaya udara cit 
bawahn ya jernih . tapi bcrbau hangit sa ngit , maka pali ng lama da
lam tempo sa tu jam angin ri but akan turun . 

Menurut kl'terangan-keterangan pel.tut Melay u Pesisir. angin 
puting beliung dapat datang secara tiba-tiba saja. Angin ini mem
punyai kepala dan batang badan . Bentuk kepalanya agak tajam 
lonjong. warnanya hitam pekat. dia turun lurus kc bawah ber
ge ning-gening /bcrputar-putar diikuti oleh batang badannya . 
J ika sesua tu kcna hisa pnya. maka terhisaplah bcnda itu ke :Jtas 
dan aka n ja tuh kembali jauh dari tcmpat asalnya se mula . Angin 
ini sa ngat di takuti. Tapi menurut mercka . asal sem pat dikctahui 
dan dapat membaca "tangkalnya" angin ini dapat dihilangkan 
ke kua tannya seca ra mis tik . Ayat-ayat ataupun mantra-mantra 
yang dibaca itu dapat memutuskan atau menceraikan kepala angin 
puting beliung itu dari batang badannya yang di lakukan seca ra 
makripa t. Artinya arus angin yang datang itu diputuskan hu bun g
annya antara kt!pala dan ba tang badannya. Mi!ka awan kcpala 
angin h itam pekat yang pu tus clipotong secara makripat itu akan 
mengambang el i ud :ua dan hatang baclannya akan naik k~mba l i 

ke atas. Boleh pula dengan membaca kan mantra khusus angin 
yang berbahaya itu dipindahkan ke tempa t lain . seh ingga tida k 
membawa bencana di tempat tersebut. Demikian juga halnya 
dengan hujan: dapat ditahan atau pun dipindahkan . Jampi-jampi
nya dan tangkal-tangkaln ya merupakan rahasia benar. scbab takut 
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kalau-kalau d ipergunakan o le h orang yang ta k bertanggung 
jawab a taupun dijadikan ilmu untuk diperton to nkan . 

Bagian-bagian dari sampan layar 

Bagian muka perahu d isebut haluan. yang di ~engah nama
nya timba ruang sedangka n bagian belakang clisebut buritan. 
Sebatang kayu bal o k membujur di bagiati bawah y ang me nghu
bungkan clasar h aluan clengan bagia n buritan clinamai lunas. Dan 
kayu balok yang bcrukir be rupa kepala burung atau se bagainya 
di puncak haluan sampan clinamakan kepala sampan a tau diseb ut 
juga " sauk." Pan tang benar me nginjak sauk ini. Menurut paham 
me reka. para ne layan. ada makhluk yang m e ndia mi haluan sam
pan in i. yai tu o rang halus jenis percmpuan. Yang me ncliami 
bagian te ngah timba ruan g ialah o rang halus seo rang berpakaian 
putih (laki-la ki). Da n yang menghuni bagian b utitan ia la h o ra ng 
halus yang bernama .. o rang I aut. " 

Apabil a sampa n baru yang dibuat atau baru diperbaiki di
turunkan ke laut /sungai. maka dipe rbu at jamuan-jamuan pulut 
kuning ala kada rny a da n ditepungta wari serta clibaca do'u seta
mat. Sejemput pulut kuning ditaru h di buritan. ditimba ruang 
dan di haluan se rta eli tajuk-taj uk kanan. Tajuk adalah sepotong 

kayu bercabang tempat mcnyangkutkan dayang-dayang. Bagian 
lain da ri sampan ditepungtawari semuan ya. 

Balok kayu sebelah a tas keliling sampan namanya pisang
pisang. di atasnya terletak se bilah papan dinamakan magun . An
tara jarak-jarak te rtcntu pada magun ini dipahat lobang-lobang 
untuk tempat tajuk-tajuk. Lobang ini namanya lobang tajuK. 
Jumlah lobang-lobang eli sebelah ki ri dan kanan masing-m asing 
lima liang. Di sebelah bagian dalam sa mpan te rclapat beberap.a 
batang gading-gadin g. yaitu kayu untuk tempat memakukan papan 
dinding sampan pad a sebelah luar. J arak gadin g-gading satu sam a 
lain dala m sampan adalah kira ·kira l m. Gading-gading ini clapat 
cli'·; u!lt '}ui kayu yang telah clil entur. tapi mungkin pula terjadi 
dari ·rlw.1 batang kayu yang clisi langkan. An tara dua gading-gading 
dipasang senta-senta seperlunya aga r gading-gading kokoh letak
nya. Di sebelah buritan bagian atas ujung terdapat papan ke mudi, 
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t~mpat lt!tak k~nntdi sampan. Kira-kira di bagian tengah sampan 
ada pula sebilah papan tebal yang dil obangi t~mpa ! duduk tiang 
layar. Di atas tiang layar terdapat bendera angin . dan di pucuk 
ti ang biasanya d i i kat kan seberkas ijuk t•n au u n tu k tangkal. Tiang 
layar ditahan /dikokohkan o leh 4 untai tali . namanya temhaang. 
Dua buah diikatkan di bagian muka dan dua buah lagi di hagian 
behl,ang pada papan magun. 

Ji ka sampan pakai layar banting yang bentuk layarnya l~hih 
!~bar di ba wah dari atas. dipergun akan tali kolak namanya untuk 
menurunnaikkan . Pada galah layar st·b~l ah alas dan bawah di
pasang. tali-tali andang namanya sebanyak tiga untai. yaitu satu 
di sebelah kiri atas. satu di kiri bawah clan satu lagi di s~bclah 
bawah k:.111an. Tali yang di s~belah atas kanan yan g letakn ya t~r
tinggi <1dalah tali tcraju . Keempat tali ini bertumpu dekat papan 
kemudi dan dari situ jurumudi mcngatur kedudukan laya r dengan 
menycsuaikannya ctengan arah angin . Jika layar kipas yang dipakai 
hanya diperlukan clua tali. satu tali kl'mudi dan sa tu tali andang
andang. Sebaiknya sebelum angin berkisar. jurumudi telah bersiap
siap rnernpe rmainkan tali andang-andang dan tali kemudi. 

Alat dan cara-cara IIIC'IIangkap rusa 

Berburu rusa sejak dahulu aclalah satu kcgemaran bangsa 
Melayu yang dilakukan mereka menurut keaclaan kemamp uan 
mereka. Untuk itu satu atau dua o rang pergi tcrlebih dahulu ke 
hutan mencari .tempat rusa tidur: peke rjaan ini disebut ··ngam
pungi. " Mereka ini memperhatikan pucuk-pucuk dedaunan bckas 
yang dimakan rusa dan ke rnudian menuruti jejak rusa yang masuk 
ke dalam apa yang disebut " pulauan hutan ."' yaitu se tumpu k 
bundaran pohon-pohonan yang agak leba t dan rindang daun-daun
nya . Apabila nampak hanya bekas masuk saja. tak ada tampak 
bekas jt!jak rusa keluar (satu jurus saja). maka dapatlah dipastikan. 
bahwa rusa itu sudah berada dalam pulauan hutan itu. untuk 
tidur. Biasanya ia mencari tempat tidur di bawah pohon kayu 
yang bcsar di pulauan itu. Tempat rusa tidur ini dikatakan "kam
pungan." 

Setelah mereka menjumpai dan menaksir tempat ticlur rusa 
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itu mereka pun kembali pulang untuk menjemput bebcrapa orang 
teman-h:'man dan seorang pawang rusa. Pawang rusa ialah seorang 
ahli mantra-mantra jt~mbalang: (hantu) rusa dan yang mengetahui 
juga mantra untuk melumpuhkunnya. Pengertian jembalang rusa 
yang lcbih luus ialah hantu-hantu ataupun mukhluk halus yang 
langsung memp~ngaruhi rusa. ckmikian juga yang mempengaruhi 
pemburu-p~mhurunya. M•tkhluk halus ini dapat mt•mbuat rusa 
ganas dan llh.'lawan atau mcmhuat pcmburu-pemburu rusa itu se
pcrti orang gila. hilang ingatan d.:-ngan mata mcrnh berkilau-kilau, 
dan menant•mg siapa saja. ~klumpuhkan rusa diartikan membuat 
rusa cepat capck berlari serta tak dapat bertenaga setelah rusa 
terjerat. Or~uw kampung yang hl.'Thuru ini pergi menuju tempat 
rua tidur tkngan masing-masing membawa parang dan scgulung 
tali rotan s~..·bagai alat penangkap/j~ri.lt rusa. yang Jinamakan: 
'Iring. Mereka yang pergi memhawu alat-alut mi uikalakan: menga
ring dan dipimpin oleh orang yang tctah m~n~mukan tempat 
tidur rusa itu. Setelah dek:lt ll'lllpat tersebur. mcreka n.asing
masing: mt.•ngamhil atau m~n~h~1ng anak-:.mak k~1yu secukupnya 
untuk pancang tl'tnpat menyangkutkan aring~aring. mereka. Mereka 
tak boleh ribut-rihttt dan tak bnll'h merokok. jika ketahuan rusa 
akan lari jauh. Ml~reka mulai llll'lllacak pancang-pancang kayu se
suai menurut pc•ttmjuk dari yang mencmukan kampungan tadi. 
Yang mt'n~mukan t~mpar rusa tidur itu disebut "yang mempu
nyai kampungan:· Orang-orang inilah yang mcncntukan di sebelah 
mana aring itu harus dibcntang dan direntangkan. Biasanya <.liper
buat herlawanan dongan arah angin supaya bau nk'f!?kajangan ter
dum rusa. Tiap-tiap pengaring harus menandai dari mana dan sam
pai di mana hatas-batas panjnng. aringnya masing-masing. sehab 
aring-aring iht samhung-menyamhung direntangkan. yang seluruh
nya merupakan pagar setengah lingkaran dalam hutan tersebut. 
Selesai aring dibcntang. maka dua orang di an tara mereka disuruh 
menjaga kcdua ujung aring-aring ini dis~but selang. K:nvan-kawan 
mereka lainnya disuruh eli sebl'lah mukiJ uring-aring membentuk 
112 lingkaran m('ngdilingi pulau:.m hutan tcrsebut: mereka dinama
kan '"anak dayung. ·· Mereka ini korjanya menyoraki a tau mengusir 
/memburu rusu atus tttau t tand~1) dari pawang rusa. Pekerjaan me-
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nyoraki m emburu rusa ini dengan suara ribut-ri but d in ama kan 
mengetu tkan . 

Pawang bese rta yang empunya kampungan itu masuk ke da
lam hutan untuk me mbangunkan rusa. se te lah pekcrjaan-pekerjaan 
di luar selesai persiapannya. Kemudian pawang meme rintahkan 
untuk mengetutkan, maka anak dayung pun bert empik-sorak 
memburu/mengusir rusa ke arah aring. Pawang memperhati kan 
ke mana rusa itu la ri dan menjaga agar jangan keluar dari lingkaran 
aring. Ada kalanya pawang mem beri perintah " jaga lam bu t." 
lni maksudnya menyuruh penjaga se lang berhati-hati te rh adap rusa 
yang akan menerobos aring d i bagian tengah-tengah ren tanga n. 
Kadang pawang memerintahkan "jaga selang ." kare na rusa lari 
menuju arah ujung aring hendak kelu C:I r . maka penjaga se lang harus 
mengetutkan (me nyo ra kkannya) aga r rusa mem belo kka n arah la
rinya ke lain tempat. 

Adakalanya rusa itu nekad atau sudah kena jem balangnya 
menurut istilah pem buru itu. Rusa te rus me nerkam pcnjaga selang 
terse but dan lari te rus keluar : hal begini sangat be rbahay a bagi 
penjaga selang karena te rkaman itu dap at m embawa maut. Rusa 
menerkam dengan menjulurkan kedua kaki mukan ya kc clepan m e
nyodok arah dada . Apabila penjaga selang mclihat rusa te lah ma
suk aring atau jera t. maka ia bcrt eriak mengatakan sangkut. Maka 
orang-orang pun . te rkecuali pawang. semuany a mengejar rusa yang 
menyere t aring yang telah me njera tnya pada bagian tubuh . Di
sebabkan aring yang te rjerat pacl anya. maka lari rusa sangat te r
halang-halang cla n te rsangkut-sangkut aring pada akar-akar kayu 
ataupun dahan. 

Sedang mereka mengejar rusa . maka pawa ng te tap tinggal 
di tempatnya membaca mantra-mantra pelumpuh rusa. Untu k 
tujuan ini pawang sendiri mencekik batang leherny a dengan sehelai 
kain basah an atau kain ikat kepal anya serta memakripatkannya 
bahwa yang dice kiknya itu ad alah batang leher rusa. Mere ka 
yang mengejar rusa berebut-rebutan mendekati nya untuk dapat 
lebih dahulu dari yang lain mene tak urat ke ting (urat lutut) 
kaki belakang rusa. Bagian ini yang wajib dite tak , kalau salah t e tak 
pak pawang akan menuntuf denda p ada yang bersangkutan. 
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Siapa yang duluan menetak harus berteriak mengatakan "basah." 
Yang lain, setelah mendengar kala basah tadi. berteriak pula me
ngatakan "kumpul." Kalau ada kawan seiring bcrdekatan sam a-sa
m a mengejar, setelah ditetak old! penetak pertama. lang.~ung ka
wan tadi herteriak pula "kongsi-kongsi." maka harus dibenarkan
nya. Maksudnya kongsi dalam pcmbagian nanti. 

S~telah rusa jatuh tak dapat lari lagi seorang di antara mereka 
memhcri tahukan hal itu pada pawang. Pawang menghentikan 
bacaannya dan langsung mdepaskan ikatan lehernya dan meng
hirup udara segar. Muka yang tadinya bengkak mcrah kembali 
menjadi normal. Pawang pergi kc tempat rusa tersungkur dan me
nyuruh ikat. Jika rusa masih melawan dengan kaki mukanya 
karena kekutan gaib jcmbalangnya. maka pawang menyuruh tetak 
scmua kaki-kakinya. sambil pawang kembali men!,~kat lehernya 
sendiri scperti tadi. Setelah rusa dapat cliikat lulu disembelih oleh 
pawang secara Islam. Waktu rusa sckaratulmaut tali-tali pengikat 
rusa harus dilepaskan agar behas ia menerjang-nerjangkan kakinya. 
Menurut pendapat mereka dengan cara demikian rusa ini tiada 
tertcgun membawa nyawanya kt• alam baka. Setdah itu rusa itu 
baru dilapah (dikuliti dan dipotong-potong). dan kcmudian di
bagi-bagi menurut pembagian yang Ielah ditentukan oleh ada! 
dalam mengaring rusa. Biasanya bagian pawang sangat banyak. 
Pembagian menurut adat adalah seperti berikut : 

I. Untuk pawang : kaki-kaki muk<l, daging dada sebelah dan satu 
bugian dari rata-rata bagian umum. 

J. Untuk Raja: kepalanya (tanduk) dan dada 
3. Untuk Empunya kampungan: kaki. paha belakang scbelah dan 

satu bagian rata-rata 
4. Untuk penetak : lemusir (daging dada sebelah) dan satu bagian 

rata-rata pembagian umum. 
5. Untuk yang empunya aring yang ngena (ketumbukan) ; kaki 

dan paha belakang sebelah dan satu bagian rata-rata pembagian 
umum. 

6. Untuk perkongsian aring : satu bagian dari bagian rata-rata 
7. Untuk anak dayung dan yang ikut-ikutan : Sisa daging dan lain

lain yang tinggal clibagi rata. 

275 



8. Untuk hutan (Jembalang) : Jiambil sedikit-scdikit / se po tong 

halus dari seluruh bagian anggota tubuh rusa. 

Jika tanduk tidak diambi l raja. maka tan duk pulang kcpada 
pawang. Sewaktu membawa daging pulang, kalau ada o rang me
mintanya sediki t , harus d iberikan ala kadarnya. tcrlebih-lcbih ke
pada o rang yang hamil. 

Bebcrapa istilah dalam p~-rburuan rusa. 
Nunda! rusa lari ticlak kc arah juring te tapi kc arah anak 

dayung yang mcngetu tkan/ menyorakkan rusa 
Bungkas 

Tiada dalam 
Ngirap 

Neropong 

Ngampungi 
Kampungan 
Mengaring 
A ring 
Pawang rusa : 
Anak dayung: 

rusa telah terbangun sewa ktu mau mcmbentang 
aring. mungkin karcna ribut-ribut atau tcrciumnya 
bau 
rusa telah keluar/ kampungan telah koson~ 

rusa lari kc lu ar mclalui ce lah-ce lah aring a tau aring
nya tersingkap. krkuak. 
rusa lotos dari tcngah-tengah lingkaran je rat tanpa 
menyen tuh jera t 
mencari tempat rusa tidur 
pulauan hutan te mpa t rusa tidur 
pergi menjerat rusa 
alat je rat rusa yang d ibu ar dari rotan-rotan seni 
ahli mantra-mantra untuk menjera t rusa 
pengikut-pcngikut biasa untuk menjerat rusa atau 
orang-orang yang menyorak-n yorakkan rusa ata u 
mengejarnya agar rusa lari ke ara h aring/jerat 

Selang ujung-ujung pcnghabisan clari jerat /aring 
Penjaga sclang : yang menjaga ujung-ujung aring 
Pakau anak-anak kay u untuk pancang penggantung aring. 

yang diikatkan dengan dau n-d au n lalang pada pa n-

Makripat 
Lumpuh 
Basah 
Kongsi 

Rusa ranga u : 
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cang 
ilmu bat in 
tak berd aya lari lagi 
telah kena tetak tepar di urat kaki 
berkongsi. bagi sama clari pembagian yc~ng diper
o leh sipc netak nanti 
rusa ya ng sedang remajanya (muda) 



Rusa kem- rusa baru mulai hcsar. baru hcndak dewasa. 
bang ekor satu 
Rusa cabang: rusa yang tanduknya bercabang-cabang 
dua. tiga dan sebaga inya 
Rusa patah rusa yang tanduknya sudah mau berganti dengan 
tanduk tanduk baru (sudah tua) 

Rusa betina tidak bertanduk dan yang bunting tak boleh 
dibunuh. Menurut pawang clan pcmburu-pemburu nasa, rusa itu 
mcmpuny <:i bukan sepasang ma ta. tapi dua pasang mata: yaitu satu 
pasang mata siang. dan sa tu pasang mata malam. 
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BAGIAN V 

SASTRA - SENI - \tlSTIK 

Sastra Lisan 

Penyair Pujangga Barat Col:'tiH.' yang terkcna l di selu ruh dun ia 
menyatakan isi ha tinya dalam bcn tuk puisi. syair seperti b~ri kut : 

ll'i(' .\"atuur i111 Vie/g('bi/d(' 

£i11C111 Goll nur o.ffenbart 
So im H"citeJt Kunstgej/lcle 
Web t ei11 Sin11 de eu ~f5('11 / l rt: 
Dieses ist der Si1111 der wah rheit 
Der sich nur mit sc/i(jnen scluniickt 
U11d getresr der hoch:uen A"/arheit 
1/l'lls ten Tags en tgeg('n blick t . 

Jika pcnulis rn engalih bahasakan p uisi itu kira-ki ra maksuclnya 
seperti be rikut : 

Walau alam tampak dalam se ribu rupa 
Kulihat Tu nggal. Allah Yang Maha Kuasa 
Walau senibudaya dijali n dal am seribu bas<~ 

Hanya sa lll kalamnya. !rada r All ah dengan J..: ml ratt\ya 
Ini iah Hakikat Kalam KebeJw ran 
Bagi insa ni pencari Keinclahan 
Tersingkaplah nan t i Kenya taan Suci 
Sinar cemcrlang mant ul kepada diri. 

Penyair Goethe ini meliha t dalam budaya dan sen i asl i itu 

tersimp ul penjclmaan budi dan .akh lak yang murni berl anJaskan 
petunjuk dan kebenaran Ilahi . Okh sebab itu in t isa ri dari sen i dan 
budaya itu tetap tak bertukar. walaupun k ul itn yu mcngalami pe
robahan menurut masa dan keadaan . llakikat isin yu tc tap: 
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Penuh tak melimpah 
Berisi tidak kurang 
Terapung tidak hanyut 
T l!rendam tidak basah. 

Apa yang dirasakan oleh Goethe dirasakan o leh penyair/ 
sastrawan-sastrawan Jain. baik Timur maupun Barat. Dan jika kita 
m embicarakan soal sastra Melayu Sumatera Timur ataupun Indo
nesia. maka dengan sendirinya harus kita t~:rkenang kepada 
Tengku Amir Han1Zah (Tengku Busu ) bin Tengku Pangeran Adil , 
yang h:bih terkenal di Juar daerahnya Jengan nama Arnir Harnzah . 
H. B. Yassin memberi beliau gelar "Raja Penyair Pujangga Baru" 
pada tahun limapuluhan. sedangkan Pemerintah Republik Indo
nesia pada bulan Mei 1969 menganugerahkan kepada Amir Ham
zah "Satya Lencana Kebudayaan". dan Menteri Pendidikan dan 
Kebud ayaan pada bulan Agustus 1969 memberikan pula pada 
beliau .. Piagam Anugerah Seni ." 

Pujangga Amir Hamzah mempunyai ciri-ciri khas dalam me
ngalun rangkaian kata-kata sajak-liris-prosanya . Sifa t-sifat Melayu 
nyata banyak sekali dapa t dirasa dan dibaca dalam kalimat-kalimat 
sastranya. yang m erupakan lingkaran kiasan dan sindiran , sehingga 
sajak ·sajaknya dapat menimbulkan berbagai tafsiran m enurut pa
ham masing-masing kritikusnya dan pembacanya . Untuk benar
benar dap<Jt menikmati . m emahami karya Amir Hamzah , penulis 
rasa sdain kita mempunyai " rasa keindahan .'' seharusnya juga kita 
megetahui antara lain : sedikit riwayat hidupnya dari masa ke 
masa. yaitu dekadensi keh idupan nya yang membawa pengaruh 
pacta jiwanya. pengertian kata-kata bahasa Melayu lama ( logat 
Melayu Sumatcra Timur). dan orang-orang atau kejadian-kejadian 
khusus yang menggetarkan jiwanya untuk mengurai kata, menggu
bah kalimat menjadi puisi atau prosa . 

Sekali lintas tampak kumpulan sajak-sajak Amir Hamzah 
merupakan keluhan, penyerahan diri pacta Tuhan, sindiran, senda
gurau. kcsangsian , pat riotisme. uraian/sejarah. 

Ada beberapa sajak Amir Hamzah yang su lit dimengerti , 
walaupun terasa indah bahasa dan iramanya . Sebagai contoh kita 
ambit sajak : 
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l'uJanggJ .~mir Hamtah d:tn isteri. T . Kam;d ia h 
bcscrta anaknra 



Kenang-kenangan 

Tambak beriak intan terberai 
K~muncak bambu tuncluk melambai 
Mas kumambang mengisak sampai 
Mercnangkan mata Kesuma Teratai . 

Sayup sentosa sebagai senclu 
Tunjung melampung merangkum kupu 
llanya bin tang cemerlan g mengambang 
Di awang terbentang sepanjang pa ndang 

Dalam sunyi kuclus mulia 
Murca kand a eli bihir kestunb a 
Undang dinda melindungi kita 
Heran kanda menakjubkan jiwa 

Dinda bcrbisik rapat eli telinga 
Lengan melengkung memangku kepala 
Pu tus-pu tus se ka ta clua 
'" Kunang-kunang mengintai kita . 

Apabh arti sajaknya ini? 
Menurut H.B. Yassin dalam ca tatan bu kunya. Amir Ha111~ah 

Rajt~ Penyair Pujangga Baru. sajak yang el i atas ini tercipta kira
kira puda tahun 1932. tapi beliau ti ada memberi penjelasa n lanjut. 

Mari kita co ba menelaah clan memahami sajaknya eli atas. 
Kata-kata dalam sajak ini banyak mengandung kata-kata 

Mcla yu lama. 

tamhak = kolam. himpunan air yang di lingkungi tanah 
tcrherai = berserak. be rt aburan. peuh 
kemu nca k = pucuk, pimpinan 
mas = logam muli a. panggilan orang mulia di tan ah 

Jawa 
kumambang = ku-ambang, kutahan 
sendu = susah hati. cluka 
tu nj u ng = teratai. seroja (pertiwi ) 
melampung = mengapung 
merangku m = memeluk 
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kupu 

di awang 
kudus 
munca 
kesumba 
undung 
kunang-ku
nang 

= sederajat ban gsa: scjcnis tumbuh-tumbuhan: 
Kupu-kupu 

= di angkasa. eli 1angit 
= suci 
= pingsan , jatuh, bius 

kain merah. warna mcrah , bendera 
= tudung. se1ubung 
= ke1ip-ke1ip. mata-mata ge1ap 

Sajak 1111 digubah di tahun 1932 ataupun 1933. Sebagai 
diketahui Amir Hamzah ada1ah di masa itu sekreta ris Pusat Indo
nesia Muda. Pacla masa itu beberapa tokoh-tokoh pemi mpin pt:r
gerakan Indo nesia Merdeka. seperti dr. Tj ipto. lr. Sockarno. 
Sjahrir. Hatta clan 1 <~in-1ain clitangkapi o1eh Pemerintah Belanda 
dan clihukum/dibuang ke1uar pu 1 <~u Jawa. Tinggallah kader-kader 
muda saja 1agi da1am perger<1kan asionu!. Ja1an pt:rgerakan sang<1t 
sempitnya dan di mana-man<~ <1da kaki t<~i1g<ln Be1anda. Pada masa 
itu popu1erlah pcpatah. ''Mu1ut kamu. harimau kamu." Sedikit 
s<~mh cakap ataupun sa1<~h tulis pasa1 15 1 KUHP akan meranjau. 

Amir Hamzah. anak Melayu menge1uarkan isi hatinya yang 
telah mcmbubus dan sebagai anggo ta tokoh Indonesia Muda men
coba mdingkari ranjau-ranjau itu. dan memaparkan gamba ran 
keadaan suasana p<1hit pada waktu itu deng<~n 1anggamnya. 

Jika sajak di <1tas disodorkan dengan arti kata-kata yang si
non im ataupun kata banding<1n serta menging<1t suasa na pahit 
yang seclang di1a1ui d i tahun 1932 itu , mungkinkah sajak dimaksud 
dapat diart ikan sebagai berikut : 
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KeliGIIg-kenangall 

Pergerakan menggelor<~ penganjur terserak 
Pimpinan melambai teruskan cita 
Amanah kupikul tangis mengisa k 
Merenangkan cita Indonesia Muda 

Senyap sen tosa dalam duka 
Pe rtiwi mengapung merangku1 bangsa 
Hanya ci ta cemerlang mengambang 



Di langit terben tang se panjang pandang 

Dalam sunyi kuclus mulia 
Jatuh pemimpin memegang bendera 
Sdubung Pe rtiwi m t!lindung kita 
Heran penganjur mcnakjubkan jiwa 

Pcrti wi berb isik ra pat di te linga 
Lengan melengku ng mem angku kepala 
Putus-pu tus sekata dua 
.. Ma ta-mata mengint ai kita ." 

Dapa t dii baratkan saja k yang disamarkan ini , menurut 
susunannya sep t: rti lagu " Sapu tangan" (yan g engkau berikan). 
Y<lllg el i masa pendudukan penjajahan Jepang cl ilarang dinyanyi
kan . o leh karena mem punyai a rt i-arti p olitik. 

Sajak Amir Hamzah yang terakhir yang disampaikannya 
secara amanah lisan untuk tl ihafal o leh kakaknya Tengku Noyah 
( Binjai) dua hari sebelum Am ir Hamzah ditangkap o lch penggerak
penggerak Revolusi Sosial Sumate ra Timur 1946, adalah berbun yi 
seperti di bawah ini. Sajak in i d iucapkan juga oleh T engku Noyah 
pada tanggal 29 Juli 1974 sewak tu Drs. Sagimun dan Drs. Mar
d anas Sa fwa n dari Lem baga Sejarah dan An tropologi J akarta 
bcrtugas khusus ke Sumatera Timur. 

Telor ayam sesagak. pecah terhempas tidak berdait 
Sekali tertarik na fas. tidak an ak be rbait-bait 
Lepas se kali . te rcampak kami eli dalam pa rit 
Bc rdengus sckali naras . semua umat merasa pait. 

Mungkinkah saj ak ini menggambarkan keadaan pe rgolakan 
rakyat Ind onesia 1945 yang masih te rpencar-pencar dan berjuang 
secara berkelompok-kelompok tanpa kesatuan ko mando yang 
riil untuk me realisi r Kemerdekaan? Walau apapun yang dimaksud 
oleh Amir Hamzah dengan sajaknya di atas. satu kenyataan ialah , 
bahwa u ia dalam jabatan resmi sebagai Asisten Residen Republik 
In donesia telah jatuh jadi korban revolusi sosia l pacta tanggal 20 
Maret 194 6 jam 3 subuh d i Kuala Begumit dekat Bi njai. 

Pe rjuangan Amir Ham zuh kami sambut de ngan ucapan : 
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Satu Amir Hamzah hilang 
Scribu Amir Hamzah datang 
Tdadan cintan ya akan kem bang 
Sepanjang masa <tlam terbentang 
Ujucl pemuda bersurut pantang 
Agama adat tctap dipegang 

Ia lalu 
Tanpa ragu 
Kini waktu 
lnsan barll 

Mengenai hitlang kesc nian eli clacrah ini to koh lama yang In

kenai adalah Tcngku Harun Alrasy itl . lcbih dikenal clengan nama 
gclarnya Tengku Perdana Mcnteri Negcri Deli. Beli au lah ir tahun 
1890. meninggal 1956. Dalarn rnasa hayar bel iau mengarang l 
me ngkomponir lagu-lagu Melayu se pl.' rti lagu-lagu : ' 'Pulau Put ri .. 
clan ··serampang. DuJbd 3s·· (asli sehelum dimocternisasi ole h stir. 
Sayuti dan Tengku Zita Syaritsa). 

Lagu-lagu ini sam pai sekarang masi h populer. Tengku Perclana 
juga seorang ahl i pcmukul gendang Melayu, pemain biola. har
monika dan alat-alat instrumen musik lainnya. Dan be liau ada lah 
pula seorang pcnari langgam Melayu yang mashur. 

Bakat bdiau dalam kesenian tari dan musik ini tliwarisi 
okh putra-put ra beli au. Putra yang sulung. Tengku H.\1 . Daniel. 
t ~· rkenal menjuarai Sayembara Tari Serampang Duabclas tingka t 
<> umatera Utara dan Indonesia pacla tahun lim <l puluhan . Lagu 
Seringgit Dua Kupan g di karang Tengku H. Ahmad H:.tya t bin 
Tengku Jafar. Pange ran Bendahara Deli . Di masa Sultan Makmun
alrasyid diciptakan oleh Tengku Zubir bin Tengku H. Abdul 
Rahm an. Temenggu ng negeri Deli lagu-lagu: Kuala De li clan 
Seratus Enam. 

Kesenian adalah penjelmaan dari rasa keindahan dan kepuas
an yang diterapk an d alam ben tuk-ben tuk riil ny ata. seperti Tari / 
Mimik. lagu dan nyan y i. prosa dan p••isi. pahat clan ukir. warna 
dan hiasan. 

Kcsenian dan sastra rakyat suku Melay u dulu clisebarkan da ri 
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g~ ne rasi kc gc ncras i. d ~tr i a y ah tu run kc anak . dari anak tu run k~ 
cu cu. kc puit. ke c icit d a n se terusnya , Sl'Ctra lisan . PcnydJaran 
tli lakuk;.Jn tanpa tulisa n . Karena sesu a tu yang dapat m cnjiwai 
masyarakat i tu dapat hc rkembang da n d iinga t terus dan di k~tahui 
anggota-anggota masyarabt. d ibawa okh k~san getaran-g~ t aran 

nada sua ra dan im buhan lambaian gcrak dan hcntuk. "la ta kkan lu
pa lagi. Am bi llah con 10h sdn1ah pa n tun . Pa n tun itu ·tcrtkngar. Pc

ngarangnya tak dik~tahui sia~a . 

Ji ka pantun itu '"terkl•na"' di hat i raky;: t. arti.nya m enggugah 
pe rasaan halusnya. m aka pantun itu tc ru s h idup ctari mulut kc 
mulu t. Dc ngan gc m bira Sl'st·orang taus ing in m~mpunyai pantun 
itu dalam ··album'"/ pl·rpust a kaa n hati nya. Pantun yang bcginil a h 
yan g lulus ujian rakya t : pantun ini abn l l'rtts mcngambang ke 
akhir za m an. Pantun-part un clan teka- tdi asli tt'lah tkmi kia n 
s~j j,,·a d~.r1 dihay ati okh Pu;.~k \1elay u du lu. !-.~h ingga j ika dis~bu t 

sebari . saja. muka sudah tallulah sipende nga rnyaa\:w sambungan 
pclengkapnya dan serta-merta dapat clia m~nyambungnya. a tau 
m e ngetahui maksud tuju an da ri baris ya ng Pl' rt am a tad i. Sebagai 
co ntoh . apabila st:Sl'oran~ men yebutkan kL·kl·salannya di hadap
an kawannya (k~bsihny;tt : 

·· o ah ul u parang. sl·karang besi ... 

sata-merta lawannya lll l'n.ia\\·ab : 

" Dahulu sayang. sekarang benc i."" 

Ataupun se ke rat dari pa n tun in i se ha!!ai con toh tambaha n : 

"Pinggan tak rc tak nasi tak d in gin" 
lalu sa mbungnya : 

'"Tuan tak hcn dak say a tak ingin ."" 

Di m anakah ktak · ·gctaran kein da han· · dan ··rasa sl' rasJ 

Pantun Melay u itu? llanya dapat dirasa. b il a pantun itu tcla h di 
dengar d a n tlilll:apkan . bt• rirama. Arti kala . gema su ara dan nada 
into nas i m cmbe ri bek as pacta telinga. ya ng menggcrakkan se buah 
ge ta ran dalam bati n . Pantu n yang berni lai adalah pantun ya ng 
clapa t dil afaskan secara mudah. berkesan kratur padat dan ringkas 
is inya . Pan tun yang padat bermutu. jika d id c ngar sek ali saja te rus 
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me mbekas dalam hati sipendengar. terus menghayati dirinya. 
Bahasa Melay u Lama mempu nyai dialek sendiri dan kekhu

susan d alam la nggam . intonasi, gaya, iram a clan rasa bahasa . ltul a h 
sebabnya me nte rjemahkan " Jiwa'' pantun Mdayu ke bahasa lain 
tak muclah . 

Di zam an Melayu Lama bahasa itu clisebut penuturan / u cap
an. B·. lumlah lagi eli zam an purba itu ada tulisan untuk penyebaran 
mengc nai sesuatu hjadian, penclapat a ta u hal-hal yang berhubu ng
an d e ngan ad at dan se bagainya. Pada waktu itu penge rtian bahasa 
(basa ) bukan saj a dalam arti ucapan-ucapan , tapi juga mencakup 
pengertia.n "sopan san tu n." Hal ini clapat dirasai dalam kalimat : 
" Tak tabu basa", bukan disebut "Tak tahu bahasa." 

Arti basa adala h clala m h al-hal yang me liputi : 

I . ucapan/ tutur yang te ratur baik 
:?.. gerak tingkah lak u yang halus so pan 
3. pakaian yang berpatutan d an pact a te mp atnya . 

maka timbull ah p antun yang berb unyi : 

Yan g me rah ialah saga 
Yang kurik ialah kundi 
Yang indah ial a h basa 
Yang baik ialah bud i. 

Basa iala h lah iria h dan budi ialah penge rtian dorongan ba
tiniah . 

Dari basa ini ditim bu lkan bidala n-bicl alan , pepatah-pepatah, 
pe ribahasa dan pe rumpamaan , kiasan adat, huk um dan la in-lain. 
Dan oleh ka ren a huruf tulisan b elum lagi ada dipe rluk an. m aka 
segala sesuatunya yang harus berkepanjanga n diingat disusun cia
lam gubahan-gubahan yang khas ca ranya, yaitu dalam b~n tu k 
basa lisan yan g indah berirama dan menawan ha ti . Pantun menga n
dung pengertian : perumpamaan. perbandi ngan, ungkapan dan 
harapan. Selain pantun menurut pembagia n tujuannya ada pula 
pe mbagian p antun pada banyak jumlah barisnya. yaitu mula i dari 
seuntai (sekerat) sampai ke lapan kerat atau leb ih. 

Contoh Pantun sekera t (pepatah) : 
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I . lkut rasa. binasa 
2. Ikut hati. mati 
3. Kata itu . kota 
4 . Menanti ara ta k bergetah 
5. Pagar makan tanaman 
6. T ali barut penjaja h 
7. Kecil kawa n besar lawan 
8. Esa hilang ked ua t l' rbilang 
9. Sepe rti se luda ng me nolak mayang (lu pa kcbaikan orang) 

I 0 . Seperti tanah pelutar balam (pekerjaan sia-sia ) 
II . Macam kumbang berteduh (sakit yang te rsembunyi) 

Pa n tun dua kerat ;J tau dua untai (gu rinda m ). berbunyi : 

I . Dahulu pa rang s~ karang besi 
Dah ulu saya ng s~ karang benci 

., 
Pinggan tak re ta k nasi tak dingin 
T uan tak henclak saya tak ingin 

3. Ringa n tu lang bt·ra t p eru t 
Berat tu lang ringan perut 

4 . Buki t sama did ak i 
Lembah sama dituruni 

5. Siapa makan cabai 
Dia yan g kepe dasan 

6. J an gan d ibuat seperti tebu 
Habis manis sepa h dibuang. 

7. Terima kasih clau n ke ladi 
Kalau ada bagi lagi. 

8. Ke sawah berlumpur 
Ke lad ang bera rang. 

9. Banyak udang banyak garamnya 
Banyak o rang ba nyak ragamnya 

I 0 . Lain dulang lain kaki 
Lain o rang lain hati . 
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I I. Hidup di kandung adat 
Mati dikandung tanah 

12. Pikir clullt pendapatan 
Sesal kem udian tak berguna 

13. Licin tandus 
Macam dijilat anj ing: kurus. 

14. Sekali za m:Jtl beredar 
Sekali adat berkisar. 

Pujangga Amir Hamzah membuat dari langgam pantun dua 
kcrat ini uraian kisah sejarah. beberapa dari sajak pantun gurindam 
itu adalah se pcrti bcrikut : 

Hang Tuah 

Selat 1\lelaka ombaknya 111l' lllcL·ah 
Pukul-mem u kul be lah-mem bclah 

Bahtera ditcpok buritan di landa 
Pe njajah dihat ok haluan clitunda 

Camar terban g riuh suara 
Alkamar hilang menyelam segara 

Armada Peringgi lari bersusu n 
l\1daka negcri hendak diruntun 

Pantu n tiga kera t 

Pan tun tiga kL·rat ini di negeri barat disc but '' terzina ... 

Sayang anak puku l-pukuli 
Sayang is tri tinggal-tinggalkan 
Say ang karn pung clipagari . 

maksudn ya. jika sayang pacla ana k janganlah dimanjaka n: jika 
sayang pada istri. keluar rumahlah be rusaha: dan jib sayang p ~td ~t 

tanah air. haruslah dibda . 
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Melangkah di ujung keris 
Bcrmain di ujung pedang 
Bersilat t! i kata-kata. 



Lajah mali men ingg;tlk ;ln gacting 
ll arimau moti mcningga lkan bclang 
Ma nusia ma ti meni nggalkan nama 

Pantun 1..'111pat k<.'ra t 

lni actalah pan tu n b~·nwk sempurna. Dua baris bamula cti 
mul-a adalah pencerminan pcngarah pantlln yang ada maknanya 
unwk dua bari beriku tnya. ya ng merup akan tlljuan pantun. 
Tu,iuan itu t idak sekali gus tL· pat memhuka tabir lh' rsonlan . tapi 
sec1r:1 lingkar menyindir tujuan pula . 

Puas saya menunam kl'i adi 
Ncnas juga ct itan;lln oran g 
Puas saya menanam budi 
Emas jugu d ipanda ng o rang. 

Apa gunanya pasang pc·li ta 
.li ka t ictnk ada sumbun y<.~ 

Apa gunany<.~ bermai n mata 
Jika tidak dengan sunggu hnya. 

Uu kan kacang Sl'lllha rang kacang 
Kaca ng melilit sipohun jati 
Bukan ctatang sembarang da tang 
Datang mt> ngirik s ibatang padi. 

T ikar pucuk tika r mcngkuang 
/\las menikah raja Mt'layu 
lkan busuk jangan di buang. 
Buat perencah sidaun kayu. 

Selain pantun dibagi dalam kerat-kt:!ratannya. juga pantun 
ctiragamkan pacta tujuannya . yakni : 

I . Pantun adat /agama 

a. Allah . ucapan lidah 
Rabbi. pengakuan hati 
Abdullah mencari All ah 
Allah ctica ri tak sernbunyi 
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b. Iman tak boleh goyang 
Kemudi tak boleh patah 
Pedoman tak bo leh hilang 
Haluan tiada bero bah . 

c. Di mana tan ah dipijak 
Di situ langit dij unjung 
Di man a ranting cl ipatah 
Di situ air disau k. 

d. Adat penuh tidak rnelimpah 
Adat terisi tidak kurang 
Adat terapung tidak hanyut 
Adat terendam ticlak basah . 

Seterusnya ki ta clapati : 

2. Pantun nasehat 
3 . Pantun semangat /o bat 
4 . Pantun dendam berahi 
5. Pantun pergaulan 
6 . Pantun teka-te ki (kuntai) 
7. Pan tun anak-anak/jenaka 

Mengenai pantun ini sebagian besa r telah kami urai kan eli 
buku terdahulu : Butir-butir Adat Budaya Melay u Pesisir Sumatera 
Timur. Kini ingin kami memaparkan soal mengenai Kuntai ( te ka
teki) pula . 

Kuntai a tau pantun teka-te ki banyak se kali jumlahn ya. 
Kuntai ini mungkin pula asalnya da ri perkataan "ku-un ta i." 
artinya aku beri ber-untai atau aku beri ber-umbai, ma ksudnya: 
aku b eri kesempatan untuk meny ambungnya atau me njawabn ya. 
Tujuannya ad alah untuk melatih anak-a nak cepat berpikir dan 
dapat memperguna kan kecerdikan cl an a kalny a, di samping mena
namkan rasa keindahan sastra pada m ereka. Kuntai ad alah bahasa 
Melayu asli, teka-teki adalah bahasa yang diambil dari bahasa 
Sansek erta yang artinya : coba cari. Ada kuntai se-untai. ada dua 
untai, ada tiga untai d an ada pula kuntai empat untai. Cara ber
kuntai ial ah seseorang (anak a tau wanita) menyebut sebuah 
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teka-teki (menjual kuntai isti lahnya). Lawannya m e nyebut jawab
annya. jika tak dapat harus ditcbusnya dengan kuntai pula. Keada
an harulah "seri''. jika sama-sama clapat menjawab atau masing
masing tak dapat menerkanya. J awaban kuntai dapat m erupakan 
scsua tu benda ataupu n binatang clan lain-lain. tapi ada kalanya 
jawaban itu meru pakan balasan kalimat yang be rirama. yang di
sesuaikan dengan irama kuntai yang diajukan. biasanya melukis
kan sesuatu keadaan. 

Kunta i 

Kuntai sc-un tai 

I. Be rapi dalam tanah. 
( Jawab : kunyit) 

' Batang apa yang tak dapat di lan gkah i. 
( batang hidung) 

3. Ayam putih melompati pagar: 
(air ludah) 

4. Orang mengindang dalam gua 
(l iclah) 

5. Sayangkan kain bua ngkan baju 
(Sayangkan lain buangkan aku) 

6. Empat teluk lima tanjung 
(J ari-jari tangan) 

7. Dala m rumah memhuat rumah 
(Sarang labah-labah) 

8. Pingga n retak nasi tak dingin . 
(tu an tak h endak kami tak ingin) 

9. Yang tak kelua r dari ruma hnya te t ap basah. 
(I idah / anak I idah ) 

Kun tai dua un tai 

1. Bckam:ip bukannya udang 
Bekicau bukannya murai 

1 

(orang cina: makan pakai kan cip dan dulu 
subuh-subuh lagi ribu t-ribu t pergi ke kota) 

Kecik jadi ka wan 

mereka 
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Besar jadi lawan 
(api atau air) 

3 . Kecak kacang cekala kandis 
Masak masam mudanya manis 

(mentimun) 

4. Di luar neraka 
Di dalam surga 

(durian) 

5 . Buah jatuh tak bertangkai 
lnduk daduh kampung tergadai. 

(telor ayam . ayam bertelor) 

6. Diangkat tak terangkat 
Tapi dipindahkan boleh 

Ualan) 

7. Makin dibagi-bagi 
Maki n mengembang dan bertambah 

(Ilmu) 

8. Lantai ditembak 
Hidung yang kena 

(kentut) 

9. Ku tunam kurampat ka kinya 
Dua hewan dinamainya. 

(kutu enam kakinya, kura-kura empa t kakinya) 

10 . Yang banyak ditambahi 
Yang sikit dikurangi 

(menimba air dalam perahu) 

11. Yang didukung yang berjalan 
Yang mendukung tetap bertahan . 

(air mancur dari pancuran buluh) 

12. Waktu muda berbaju hijau 
Sudah tua berbaju merah 

(cabai) 

\3 . Tengah muda berambut putih 
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Sudah tu a berambut merah 
Uagung) 

14. Lt'm bing a t as tangga 
Pe risai atas busut 

(kening at as mata . misai atas mulut ) 

15. Kalau d ilutar putih 
Kalau jatuh merah 

(tel or) 

Kun rai riga wz tai 

I . Ad a sa tu burung celatuk 
Ia be rdiam di kayu bungkuk 
Suarany a besar baunya busu k 

(senapang/ bedil) 

2 . Selagi kecil badan berbulu 
Agak besar berbaju hijau 
Kalau tua putih be rbaju. 

(buah kundur) 

3. Selagi kec il berbaju rapat 
Suliah besar telanjang bulat 
Ba tang dipancung jadikan to ngkat. 

(bamb u tal i) 

Kunrai empar wztai 

I . Tak- tik seko ta alam 
jarinya halus seperti kalam 
Mat a di luar tubuh di clalam 
Dud uk menghitung siang dan malam . 

Uam) 

Ada seekor burung dewata 
Ia terbang segenap kota 
Hi nggap ia di t anah rata 
T apaknya boleh berka ta-kata. 

(pena/ kalam/surat) 

3 . Kalau tuan pergi ke kedai 
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Belikan say<J sebij i ragi 
Kal:w tuan bij<Jk p<JIH1ai 
Binatang apa tanuu k di kaki 

(ayam) 

4 . Rum ah apa bilik bcrtingkat 
A tap dan dinding sama saupa 
Ji b puncany<J sudah terikat 
Tiad a takut diguncang gempa 

(sarang burung tempua) 

5. Kalau tuan ambil bejana 
J angan gan tang su kat kan !ada 
Kalau tuan ora ng b ijaksan a 
Binatang apa tanduk di dada 

(i kan) 

6. Ha ri-hari kc rumah cek Tam 
Mdihat orang mcmotong teb u 
Bina tang apa darahnya hitam 
Janggutnya Iapan tulangnya satu 

(sot ong/ cu mi-cumi) 

7. Be rtli ri bukannya to ngkat 
Berpay ung. bukannya o rang 
Hidup ia bukannya hewan 
Tak bole h dipakai. boleh dimakan 

(cendawan) 

8. Bersisik bukannya ikan 
Berm uncung bukan bengkarung 
B~rjumpa semut terus dimakan 
Berjumpa musuh terus bergelung 

(tenggiling) 

9. Oipijak-pijak 
Oipiat ·piat 
Maki n dipijak 
Larinya cepa t 

(sepeda/ kereta angin) 
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10. Ada satu binatang ratu 
Tinggalnya aman di gua batu 
Kalau tidak ingin membantu 
Tidak keluar dari situ 

(siput) 
II. Ada satu burung dewata 

Angin bertiup naik angkasa 
Badannya besar tiada kepala 
ln dah menari permainan mata 

(layang-layang) 

12. Bawa puan dalam perahu 
Tumbuk pandan tiada berpucuk 
Apa nama binatang itu 
Seluruh badan penuh bertanduk 

(landak) 

13. Bawa puan dalam perahu 
Seludang kelapa di dalam pulut 
Jika tuan sungguh dan tahu 
Binatang apa tanduk di mulut 

(gajah) 

14. Tiga puan bawa penari 
Di anak tangga tegak terkilir 
Kalau tuan bijakbestari 
Binatang apa tidak berleher 

(ikan/ kodok) 

15. Apa gu nanya main di pintu 
Orang hilir ke Kuala Bali 
Apa namanya binatang satu 
Panjang lehe r daripada kaki 

(angsa) 

16. Baik di air baik di darat 
Tidak suka di ai r kotor 
J ikalau tuan sud ah mendapat 
Binatang apa tak berekor 

(katak/kodok) 
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I 7 . Kalau tuan pcrgi k~· Langka t 
Jangan lupa kc pulau Tuntung 

Hewan apa pernah di lihat 
Ekor pendek. panjangan h idung 

(gajah) 

18. Hewan apa di tengah paclang 
Makan mangsa tiada duduk 
Kaki se panjang galah ora ng 
Ikan koduk ditel an masuk 

(bangau) 
19. Berlaya r kapal dari Berandan 

Arah menuju ke s~:· l a t Mdaka 
Le bar kepala dari badan 
Apakah itu bi natang ml'lata 

(tem baku! / gelod o k) 

20. Burung lari te r ba ng ke nangka 
Dekat tebi ng lembu m cnga mu k 
Hai saudara cobalah h.:rka 
Lulus kambing ta k lulus nyamuk 

(nafsu makan manu sia ) 

21 . Pak pong Pak t-.1ustapa 
Pak Oo lah eli rumahnya 
T epong cam pur kelapa 
Gula merah d i tengahny;t 

(k ueh buah Mel aka) 

22. Bu ah budi beclara mengkal 
Masak st·biji eli tepi pantai 
Hil ang budi biLara aka! 
Bu<:!h apa tak b..: tangkai 

(telor aya m 'huah rvklaka) 

Lepas soal kuntai in i. mari kita masuki so;.tl p~· rihahasa. 

Ada beberapa ungkapan pcribahasa khusus Mel ay u Sumatera T i
mur yang mungkin belum lagi dimuat dalam buku-huku kumpulan 
peribahasa yang tela h pern ah diterbitkan . Perihahasa itu d ise but 
juga perumpamaan . 
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I . Diam-dia//1 h!fm. Lepu adalah sebangsa ular yang berbisa: 
juga nama sebangsa ikan laut t inggal di karang. 
Arti peribahasa ini : walaupun dia diam . jangan ganggu dia. 
d ia itu berbisa. 

Tangkap IIGfJ. Artinya: tidak menca pai yang dimaksucl ka
rena .cbab send iri . 
Biasa dise butkan pada seorang pemucla y ang sangat ingin 
bcrkl'nalan cle ngan seorang gadis tapi walaup un ada kescm
patan. ia tak be ran i mulai menego r gadis itu. hanya berputar
putar d i se kelilingnya dari jauh ia m encium ''bau" gadis itu . 
J uga d iartikan. karena perbedaan sosial ataupun ru pa. gad is 
itu su lit untuk dija ngkau. Kawan-kawanny a menga ta kan 
clia tangkap uap. 

3. Jilat siku . Ma kana n atau juadah yang dihidangkan ckmikian 
sedapnya. seh ingga tak sed ikit pun lagi yang tinggal. lic in 
d i piring da n licin d i tangan , seolah-olah dijilati sa mpai 
ke siku. Pepatah pujian kep ada yang me masa kn ya. 

4 . Nggan tang asatJ. Be ra ngan-angan, berkhayal tentang h al yang 
su kar dicapainya . Me la mun saja. 

5. Per£'1/lfJIIGII fJinang muda. Wanita jalang a tau wanila berua 
(gamo) 

6. Kilar dala111 ki/au. Wa la u tak langsung disebutkan , J apa t di
ketahui dari gerak gerik dan kata s indi ran ya ng te rsirat. 
Pantunn ya berb unyi : 

Kay u balam tempat malau 
T eratai tumbuh dalam tempayan 
Di dalam kilat tampak kil au 

'ya talah awan mem bawa hujan . 

7. Macam kapur dengan kunyit. Cepat sek ali data ng balasan . 
ke nya taann ya. Kapur d i campur den gan kunyit la ngsung 
jadi me rah . 

8. Tunjuk gigi. Tunjuk kekuat a n 

9. Tak bl'kuku. Tak pu nya kuasa. pengaruh lagi. 
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I 0. Hidung uras bibir. \l ~ngatai keluarga sl.'nd iri. 

II . Muka badak. Tak bc rmalu. walau pun telah dikc tah ui o rang 
a tau d i ka ta-ka rai. rap i masih bcrbua t se perti ta k ada kejadian 
Jpa-Jpa. 

12. Bcrkerat roran. Bl'rpa tah arang. puttts hubungan be rsauda ra 
atau berpamil i. disebabkan sesuatu sengketa yang tak dapa t 
dama i lagi . 

13. Mengguncang tiang dalam lu mpur. Kalau tiang berdiri di a tas 
lumpu r. jika diguncang makin masuk k~ dalam dan makin 
bertambah kokoh ked udukannya. Digu ncang ini berart i mem
pe rkuat kedudu kan . 

14. /1/alang tak dapat dielak. nwjur tak dapat diraill . Kada dan 
kada r dari Allah (takd ir) 

15. Macam m inta api saja. Mem111ta sesuatu tanpa basa-basi. 
Dulu eli kampung-ka mpung bel um ada ko rek api. Ji ka di sa tu 
ruma h kcbetu1an ba ra api dapu rnya te1ah padam dan tidak 
111empunyai batu ap i dan ra buk (lo ting) , maka pergilah ibu 
rum ah ke ru mah sebe1ah dan dari bawah be rte riak ku at
kua t minta dibe rikan sed ikit bara ap i. tanpa kesopanan yang 
lazi m. 

16. /'vlacam ketam batu. Orang yang sangat peli t. 

I 7. Macam birah tak berakar. Orang yang tak be rtenaga lagi. 
juga dikatakan pada o rang yang pasif. 

18. Pokuk beringin sudah jatuh. Pelindung sudah tak ada lagi. 

19. Seperti birah dan keladi. Sarna saja sifatnya . 

20. Seperti birah ditepi lesung. Lekas menjadi . 

2 1. /'vlacam dicanai mpanya. Indah se kali. 

22. Lebih indah cerita dari rupa. Sesua tu yang dileb ih -lebih kan 
pengga mbarannya dari hal yang sebe narnya. 

23. Tunm tak bertangga. Melompat saja da ri rumah ke bawah 
ka rena taku tnya . 
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Cerita dongeng, 

Banyak da lam cerita dongeng zaman d1Jlu diuraikan hal-hal 
yang di luar aka! pada masa sekarang ini. Banyak cerita raja-raja 
yang dikatakan bnasal turunan dari langit sc perti cerita .. Asal Si 
Raja Batak .. . Demikian juga asal raja dari dalam buluh betung 
menurut mitos kcrajaan Langkat . Dalam buku Sejarah Melay u 
Raja-raja Melaka berasal dari Bukit Si Guntang. Dan bl.!gitulah 
se terusnya . masing-masing mengemukakan cerita asal-usu l yang 
sesuai dengan keharmonisan dan corak kehidupan masing-masing 
eli zama nnya. Menurut penulis hal-hal di atas terjadi hanyalah ka
re na mereka (penggubah atau penyusunnya) hencl ak menyatakan , 
bahwa mereka telah sampai eli suatu titik akhir yang clapat positif 
diketahu i. tapi mengenai lanjutannya tidak clapat ditentukan lagi. 
Mitos asal-usu l ini adalah me rupakan satu keyakinan tentang ke
turunan. ya ng kaclang-kadang di h:.~ bungkan clengan kejad ian
kcjadian yang bersif<tt legenda. Pun dongeng-clongeng cerita 
rakyat ya ng digubah sebagai sindiran ata u t<tmsilan atau seb<tgai 
tcladan kepahlawanan (hero) guna pendidikan akhlak anak-anak, 
banyak berkisar eli luar akallogika .manusia sekarang ini. Tapi jug<t 
pada waktu ini di negeri barat banyak sekali procl uksi fil m telcvisi 
yang membuat cerita-ce rita eli luar aka!: demi kian juga buku-buku 
komiknya. yang banyak penggemarnya. Dan nyatanya dal am ce
rita-ce rita/sejarah bagi<tn Timur banyak unsu r-unsur eli luar aka! 
ini . sepe rti : ada putri yang keluar dari clalam buih. ada anak raja 
yang keluar d<tri tumbuh-tumbuhan, dari dalam batu dan ada pula 
putri yang terj ad i dari hubungan gajah dengan babi. rusa. anak 
mambang. dewa. ora ng bunian dan sebagainya. Cerita-cerita sepert i 
eli a tas di dae rah ini didapati juga. 

Ada pu la ce rita yang mengisahkan keadaan dan pcruntungan 
nasib SCSl'orang seca ra irrasional. Akhir dari cerita-ceri ta itu adalah 
b<:hwa yang hak clan benar akan menang serta yang lalim dan batal 
itu lambat lau n akan kalah dan pula manusia itu akan kembali ke 
masyarakat rnanusia. tidak akan dapat tinggal di dunia hewan atau 
makhluk lai nnya. Cerita-cerita yang begini tak ada yang orisi nal. 
karena men urut daerah dan waktunya dibumbui pula o leh pem-
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bawa-pl:!rnba\\':m ya guna k..:selarasan nya dan keindahannya. 
Maklumlah <.:cri ta-cerita itu ada lah kepunyaan orang b:.myak. rak
yat umum. Serupa haln ya Jengan nyanyi. tari dan lagu serta ragam 
alat-alat buny i-bunyian. Semu an ya itu aclalah kepunyaan bcrsama. 
bukan kepunyaan kaum ningrat a tau pihak atasan. Dcmikian juga 
kcadaannya di cabang kesenian da n ala t bunyi -buny ian yang eli 
pnmainkan. Masyarakat M.:lay u mempu nyai banyak ragam alat
alat te rsebut. baik jenis al at yang dipu nyai sejak zaman purba 
maupun jenis alar yang kemudian mendat:mg. 

Alat bunyi-bunyian 

I . Serdam / 

3. 
4. 
5. 
6. 

bangsi 
Suling 

Serun ai 
Nafiri (Muri): 
Tcrom pet 
Genggong 

7. Merangu 
8. Tabal 

9 . Genderang 

10. Gendang 

II . Rebab 

12. Biola 
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Sebangsa sulin g berlobang 4 atau kbih. ditiup 
dari pangkal ( bulu h) 
Alat tiup berlobang 6 atau lebih dari buluh 
atau logam . 
Alat tiup berlobang 6 dari kayu. 
Se runai dari tantluk panja ng 2 3 m. 
Alat tiup dari logam. 
I ) Suling kecil. 2) kawat dawai bcntuk tang
guk kecil bnlidah d i tenga h . di mulut dipe
gaug okh gigi. Lidah kawat ini dipetik ole h 
tangan . 
Tambur kecil. 
Genderang besa r clibunyikan scwa ktu pt•na
balan raja. 
Lebih besar dan 2 kali lebih panjang dari 
ge ndang. Satu angka tan gcnderang: 7 ge n
derang besar/ keci l. 
I a 2 jengkal ba tang kdapa ya ng cli lobangi 
ditutup dengan kul it kamhing kering. Alat 
musik pukul. 
T em purung kelapa sebdah ( d i tutu p dengan 
ku lit kambing.) pakai gagang seperti biola 
dengan talin ya 4 re nta ng da ri ijuk: penggese k
nya rambut eko r kuda. 
Alat gesek mode rn seperti rcbub . 



13 . Rcbana 

14. Gedombak 

15. Tl'lcmpong/ 
cckrnpong 

16. Gambang 

Alar mu ik pukul. 50 em ba tang k~lapa ui 
lobangi. ditutup ujung pangkal den~an kulit. 
s~bangsa rebana tapi panjang b ut ut lobang 
muka belakang ditutup d~ngan kulit. 
Bt' rbentuk sampan kl.'cil. di at:lsnyu ada ke
pingan logam segi 4 memanjang sepcrti 
gambang. Pemuk ulnya kayu dibalut. Alai 
m usi k pu kul. 
Sepe rti relcm pong. di ar asnya k~.:pingan 
kepingan kayu kaas tipis 4 kL·ping. boleh lc-
bih. Alar musik pukul. 

17. Cong/cgung : Dibua r clari tembaga sepnri pingg:ll1 bcsar. 
ui tt'ngah-tt' ngah membukit bundar kccil. 
Alat musik pukul. kay u pem ukulnya . 

18. Mung-mung : Gong kecil. suaranya ' 'mung." 

19. Tawak-t<Jwak : Cong amat besar. clipakai raja untuk tanda 
pembcritahuan clalam upacara. 

20. C'anang Gong kec il seperti mung-mung. dipukul 
keliling ko ta untuk mcnyampaikan sesuatu 
pemberitahuan. 

2 1. Ccracap Alat musik pukul. Semacam bunyi-bu nyian 
dari logam atau kayu ripis keras. bcntuk rata 
bunclar sebesar piring kecil eli palu dcngan 

Kopak 

23 . Keracap 

24. Lengkara 

25. Gambus 

26. Kecapi 

kayu. nada seperti angklung. 
Semacam rebana kec il. bentuk sctc ngah bola 
dari kayu. Lingkar yang besar ditutup dcngan 
k uli t kam bing. Ben tu k mcnga rah seperti 
bed il kuno pemuras. 
Seruas bambu dibdah ripis-tipis. yang uipu
ku l-pu kulkan untuk meningkah irama. 
Seperti gong. 

Seperti biola. tapi bentukny<~ lonjong. berga
gang panjang bertali 4 , riclak digesek. hanya 
dipetik sl:ljl:l. 
Seperti gambus. taliny<~ lebih bany<~k. Kalau 
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27 . Kompan g 

28. Sarun 

29 . Genta 
30. Cir-cir 
3 1. Tabuh 

32. Kentong 

33. Tambur 
34. Dundi 
35. Nobat 

36. Sera rna 
(seira ma ?) 

37. Kc romong 
38. ( ;cndir 

39. Bere ng-
bcreng 
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gambus dimainkan d engan dipangku. maka 
kecapi dipetik di land asan yang rata . 
Gendang kecil tipis bcrgenta kepinga n-
kepingan loga m . ( tim bre l) 
Sepcrti gambang. tapi potongan-potongan 
besinya kian ke ujung kian kecil dan pandak. 

G iring-giring. biasa dipakai eli kaki . 
Genta kecil·kecil 
Batang kayu dilob<mgi. ujung pangkal di 
tutup dengan ku lit. 

Kayu bu lat di bagian te ngah sebclah dalam 
dilobangi memanjang. dipukul untuk alamat 
sesuatu 
Sepe rti rebana. tap i agak panclak 
Tambur kecil 
Gendang besar (kerajaan). Se buah pcrangkat
an musik nobat te rd iri dari : 

gendang nobat/ ge ndang raya 
nafiri atau terompet panjang 

2 buah gendan g sedang (gL·nclang nagar:J l 
,.., serunai 
1 buah gendang kecil 

Sejenis gendang yang bagian sebelah kanan 
dipukul de ngan pemukulny a . dan yang scbe
lah kiri ditingkah clengan tangan disesuaikan 
dengan irama lagu . 
Alat buny i-bunyian seperti gamelan 
Alat bunyi-bu ny ia n tcrdiri da ri 14 kcping 
logam yang ditaruh di a tas tali yang di ika tkan 
ditubuh gend ir itu . 
Scperti piring tem baga tipis. 2 buah. dipcgang 
masing-masing di tangan kiri dan kanan lalu 
cliantuk~·• ntukkan sesaman ya menurut irama 
nya. 



Ukuran 

Di zaman dulu Sl'bclum ukuran dan takaran internasional 
seperti meter. ki logra m. liter dan lain-l ain di pe rgunakan el i si ni. 
maka ya ng lazim dipukai oleh rakyat cla lum penghidupannya sc
hari-hari adalah sepl.!rti yang disebutkan di bawah ini. Ukuran dan 
takaran ini ada yang asli Jan ada juga yang datangnya dari luar. 
tapi nilainya telah baobah menurut ukuran dan nilai daerah ini . 

Ukuran pmrjang dan ringgi 

I . Sejari I /3 jengkal 
" Sejengkal : 3 jari. 
3. S~.!kaki /sctapak: 1 /'2 has ta 
4 . Sehasta 2 kaki (Melayu) 
5. Sedepa 4 h:.tsta 
6. Sl.!bahar mu lai clari bawah jari kaki sampai ujung jari 

tangan yang diacungkan k~ atas. berd iri tegak 
dalam air 

7. Scrantai 20 mt!ter 
8. Sebatu 1 .800 mete r 
9. Setonggak 1.000 meter 

10. Selutut 2 kaki 
11. s~pinggang 4 112 kaki 
12. Sejembu 2 tkpu: 2 pendakap 
13. Sepenggalah : 3 5 me t~r 

14. Sehari perja-
Ieman kira-kin1 40 km 

Ukuran isi (takaran) dan bcrat/Sukatan 

I . Sekoyan 40 pikul : 200 kaleng: 800 ga ntang 
" Sebahar I 00 ga ntang : 500 ka ti 
3 . Sepikul 20 gantang 
4 . Sekaleng 4 gan tang 
5. Scnali 16 gan tang 
6. Sckunca 160 gan tang 
7. Segantang 4 cupak 
8. Secupak 4 kal 
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9. Sl'Catuk (bu-
luh /batok) 

10. Sekal 
II. Seba til 

I~- Sekepoh (se-
kulitan ) padi : 

13. Segandar 
14. Sek iting 
15. Setombak 

kayu 
16. Sebungkal 
17. Semayam 

18. Sebum bun 
padi 

19. Sebu m b un 
sa wah 

20. Setail mas 
21. Scm as 

Ukuran sudut 

I . Siku 
" Bulat 
3. Me ncong 
4 . Tajam / tirus 
5. Tumpul 
6. Lurus 
7. Tikam sudu t : 

Ukuran ll'aktu 

I. Dinihari ., Su buh 
3. Sepe nggalah-

an matah ari 
4 . Tengah hari 

te pat 
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.., 
kal -

sebelah dari batok ke lapa yang kecil 
Y2 gantang: ~ cupa k 

800 gan tang. 0 4 hast a x scje ngkal tinggi 
kira-ki ra 12.5 kilogram 
sed i ki t-sedi kit: sa tu-sa tu 

I me ter ku bik 
mas sebanyak 32 mayam 
I mas : kira-kira 3.3 gram 

se tumpu k padi 

seb idang sawah ( luas tak te ntu ) 
16 mas: 16 duit : 25 rin ggit 
I mayam 

90 de rajat 
360 derajat 
tidak siku 
kurang dari 90 derajat 

lebih dari 90 derajat 
180 derajat 
sa m a sudu t 60 de raja t 

an tara jam 4 ·6 pagi 
sewak tu fajar mulai terb it 

kira-kira jam I 0 pagi 

jam 12 tepa t 



5. Tergelincir 
ma tahari 

6. Rembang ma-
kwa t jam 12 

lewat jam 3 so r~· tahari 
7 Pt't ang 
8. :\lalam 

antara jam 5 6 sore (juga artin ya : masa dulu) 
an tara jam 7 malam sampai jam 1 I malam 

9. T engah rna
lam 

I 0 . Jauh malam 
11. Seba tang 

ro ko k 
12. Dua lutri 
13. Seha ri sema-

lam 
14 . Sl'juma t 
15. Sema1am 
16. lsok 
17. Tular 
18. Langkat 

Kerajinan Tangan 

A n.t·aln-mJ.t ·aman 

st'kita r jam 12 malam 
kwa t jam 23.00 

kira-kira 15 n1 enit 
1 malam dan 2 hari 

24 jam 
7 l1ari 
kemaren :juga_a rtinya I malam 
bila-bila saja: lain kali 
3 hari lagi 
4 ha ri lagi 

Warisan seni anya man da ri n~·th:k mo yang adalah: 

I . tvknga nyam ti ka r 
2. Menganya m raga atau kan tong. sa ra ng buru ng Jan lain-lain 
3 . Menganyam lekar 
4 . Menganyam daun kelapa muda. Sl' karang el ise but janur 
5. M~nganyam sumpit 
6. Menganya m tepas 

Bahan-bahan yang d ipakai adalah daun panclan, bambu/ 
bu luh. bemban mengkuang dan dari ba baga i rumput-rumputan 
dan claun-daunan. 

Tenw1 dan sebagainya 

a. Menenun kain 
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b. Menekat kain 
c. Merend<1 kain 
d. Menertiwang kain 
e. Menebuk kai n dan papan. se rta bencla-bend<~lainnya . 

S eni u kir 

Melayu Pesisir mempunyai ba nyak ragam ukiran . Bentuk 
ukiran itu j ar<~n g sekali yang bc rbentuk manusia : sebagian bes<~r 

adalah bentuk pohon-pol1on<~n . daun-claunan . bunga. bu<1h. sul ur
an-suluran , binatang. b intang, gclombang, gunung. benda-benda 
dan gambar-gambar geome tris. 

Ukiran at au gambar-gambar itu pada zaman primitip Mel<1y u 
merupakan "lukisan magic" . yaitu ya ng mempunyai hubungan clan 
kekuatan gaib <~nta ra manusia dcngan sesuatu kekuasaan tinggi 
gaib dan mempu nyai kck uatan ba tin pula . Segala yang clilukiskan 
itu mempunyai arti dan tujuan yang terten tu . Dalam banyak hal 
ukir<~n itu merupakan azimat dan tangkal penolak bal<1 ataupun 
seb<~gai penawar untu k sesuat u. Ia merupakan penjelm <~an kon
se ntrasi cipta yang dapat dilihat dan diraba. K<trena "kemajuan 
zaman" maka kini dianggap oleh sebagian kita. lukisan. uki ran dan 
gambar-gambaran itu ~el:>agai hiasan saja. Motip at<1u ragi kata 
orang Melayu atau ragam hias itu tliberi nama antara lain sepe rti 
berikut : 

I. Awan sclimp <~ t/Vpat kajang 13. Pilin ganda (double spiral) 
2. Awan bcr<1r<1k 14 . Ombak 
3. Awan ikal 15. Bdah ketupat 
4. Matahari (ma tari ) 16. Pucuk rebung 
5. Bulan-bulan 17. Pucuk rcbung berbajar 
6. Bin tang 18. ltik pulang pet<~ng 
7. Daun-daun 19. Akar paku 
R. Mata angin 20. Siku-siku 
9 . A wan-a wan ~ I. Sud u t wajicl 

10. Berkait "' Kuntum tak jadi 
II. Silang be rkait 23 . Bunga kundur (bunga l <~wang) 
12. Pilin (spi ral ) 24. Burung merak 
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RAG AM HIAS MELA YU 

1. AWAN SE LIMPAT/ LIPAT KAJA. G 

LIUL_f1JLJ ~/'y/ 
2. AWAN BERARAK 

3. AW/\ IKAL 

4 . MATAIIARI 

5. 13ULAN BULAN 0 0 0 0 0 

6. Bl T ANG- BINT.ANG 

7. DAUN - DAUN 

8. MAT A ANG IN 

9 . AWA '- AWAN 
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10. BERKAIT 

II . SILA '\(j BERKAIT 

I~ . Ll LIT KACA:'\G 

13. PILI N GA\'DA 

14. SAMPAN 

I 5. BU 1GA PI NANG 

16. BUNGA CEMPAKA 

17. 13UNGA LABU 

18. BUNtiA 13AK Ul\G 

19. BUNGA KELAMB IR 
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20. IKA LIKERITI '\G 

21 . SIKL- SIK L- TEGAK 

22 . K I Ai\·1BA~G 

Bl:RH At YUT 

23. OMBAK 

24 . BELAH K ETUPAT 

25. PUCUK REBU!\G 

26. PUCUK REBU 1G 
BERBANJAR 

27. ITIK PULA G 
PETANG 

~<1 t><J [><J 
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28. ALtR PAKU 

29. SIKU · SIKU 

30. SUDUT W AJ I 0 

Jl. KUNTUM TAK JADI 

32. ~A KUNDUR/ 
I.AWANG 

33. BURUNG MERAK 

34. SULA 

35. TAMPUK MANGGIS 

36. LILIT KACANG 
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RAG! TEPI : BUNGA LABU 

RAG! BEROMPOK : PAHA AYAM DAN JAMBANGAN. 
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25. Sui a :::9. Bunga cempaka /Padma 
26 Tampuk manggis 30. Bunga laba 
27. Sampan 31 . Bunga bakung 
28. Bunga pinang 3:::. Bunga kel ambir 

33. Lilit kacang 

Beberapa con toh dari uk iran itu dapa t di lihat pada lampiran 
buku ini. Motif-motif kl'ci l dipakai untuk men geL·ap kain telapuk. 
terkt'cuali untuk kepala kain. Sq_!~tla macam ragi yang cliscb ut di 
atas· dipcrgunakan untuk hiasa n bin. tabi r. rumah . paahu dan 
sebagainya. Mo tip ukiran-ukiran itu ad a yang ti mbu l ada yang 
bertebuk. 

Senjata 

Dalam kehidupan se hari-hari . alat senjata diperluka n. demi
kian juga untuk kcperluan memperbuat sesua tu. Benda atau se n
jata yang dipergunakan adalah scpe rti bcrikut : 

I . Keris pcndek/ 
panjang 

2. Pedang pendek / 
panjang 

3. Bawar 
4 . Tombak penga

winan/ tombak ber
ambu / tombak ben
derang 

5. Tombak cogan 
6. Sewar 
7. Pantng 
8. Penclerah 
9. Jembia 

I 0. Salang 
11. Petaram 
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Pisau yang berluk 3. 5. 7. 9 dan 11 . 
serta bcrmata bcrtimbal kiri -kanan . Ada 
juga yang 1urus saja. 
Pisau panjang tanpa luk/ liuk . bcnnata 
I urus. 
Scbangsa pcdang pendek 
Senjata yang seperti tongkat yang ujung
nya taja m (besi). lambang kcbesaran : 
clisebut juga tombak betina. 

Tombak kebesaran : tombak agam 
Keris bengkok 

. Semacam kcris menyerupai ular mcnjalar 
Keris pcnangkal 
Semacam kcris panclak, matanya Iebar 
Keris panjang tanpa luk 
Keris kccil untuk wanita. panjangnya 
sejengkal 



I~ - Sun dan g 

13 . Badik 
14. Bl.'l adau 

15. Parang 
16. Ladi ng 
17. Parang mond o k 

18. C~dubang 

19. Ra ut /S~kin 
~0 . Rcncong 

21. Keris s~mpan a 

22. Candung/pisau 
ganja ras 

:D. Tumhuk !ada 

Keris pandak da n k ba r. asa l dari Acch 
dan Solak · 
Pisau/ keris kccil bermata lu ru~ . 

Hampir serupa eli ata . . tapi agak bong
kok 
Pi au panjang. tebal dan Ieba r 
Serupa parang 

Pa rang pendek dan ll' bar: se luruhnya tn
bua t dari logam. juga ta ngan-tangannya 
Parang atau peda ng besa r 
Pisau belati /pa rang kccil 
Pisau bergagang panj ang. bcrma ta lurus 
atau melengkung 

Kcris mujur (bcrtuah). bcrluk 9. 
Pisau yang ma ta dan hulu nya dari hcsi 

Pisau yang mcru pakan kcris bcrma ta 
lurus, panjang kira-k ira Y2 kcris biasa. 

24. Saampang/cangga l: Besi atau kay u y ;.~n g berbentu k to mbak. 

~ 5 . Tipi/ t risula 
~ 6 . Pcndahan 
~7 . s~rll njang 
28. L~mb ing 

29. Tempuling 
30. s~ruit /jeluir 

3 1. Sui a 

3~ . Sumpitan/damak 

33. Selumpitan 

34. Panah 

tapi ujungnya bcn.:abang. 

Tombak bermata tiga 
Tombak pendek 
Tombak kay u 
Seperti tombak 
Seperti serampang. tapi bcrtali panjang 
Serampang 
Tiang/batang pcn usuk (untu k orang atau 
buah kelapa) 
Buluh. kay u atau logam bcrl obang di 
tengah. di isi dcngan sagar (kalam) 
ena u berbusur dan ditiup ke luar. 
Scpcrti sumpitan. tapi dari buluh s<.' rip 
panjang ruas I I V2 depa 
Buluh/ Kayu d ilengkung dengan tali 
kedua ujungnya 
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35 . K:.pak 

36. Gada/~okmar 

37. B~cl i l 

38. s~tinggar/kopak 

39. LL'Ia 

40. M'eriam 

41 . Sdukung/prri sa i 
42. Utar-utar 

43 . Bl'l anta n 

44. Krrambit 

45. Kampilan 

46. Pemuras 
4 7. Mr rrnu 

Mistik / llmu gai b 

Matanya sepcrti baji. bergagang seperti 
beliung 
Senjara pemukul. hampir menyerupai 
martil 
Senapang biasa 

Senapang Jocok buatan lama . dipasang 
dengan tunam 

Meriam kecij d apa t diangkat dcngan 
tangan 

Dua kali leb ih bcsar d ari lela. diangkat 
pakai roda. 

Perisai besar penahan panah 
Perisai ket.:i l dipakai dal am bertikam
tikama n 
Pentung kayu bulat atau karet bcsar I 
inci panjang kira-kira I kaki 
Pisau bungkuk Yz b und aran . be rmata 
timbal-balik 
PedMlg yang berm at<1 kbar. dipakai 
perompak !aut 
Senapan g pen<1b ur 
Un tuk perang scpe rti parang. rat a. pan
jang 70 em. tangkai beruk ir. 

Mistik adal ah ilmu gaib , yang keaclaannya a taupun hasilny<1 
semata-mata di luar logika. Banyak hal dapat dicapai oleh per-

~ . 
or:mgan y<1ng mahir dengan cara mistik ini . Umpamanya untuk 
men<~ngkap binat<~ng buas. menentukan langkah perjala nan. 
membuat o rang sakit polong (histeris se nu ) dan lain-lain lagi. 
Orang yang mem punyai ilmu gaib itu lazim tlisehut Dukun atau 
Pawang atau Ba rno . Salah satu cara melakukan mis ti k itu aclalah 
dengan membaca sesua tu j01mpi atau mantra untuk menimbul ka n 
kekuatan batin. Walaupun tahu jampinya, belum tentu hasilnya 
ada. kalau tid ak clikctahui lagi ··jalannya" a tau disebut juga '"kun-
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c inya". Mantra-mantra ini pun tak sama bun yiny a walaupun untuk 
tujuan yan g sama. Yang mc nentu kannya .ia lah " kekua ta n mental " 
sese orang i tu . 

Sela in m anusia d apat mempunyai keku utan batin ya ng mung
kin bole h mempenga ruhi makhluk lain untuk tujuannya te rtentu . 
ada pula o rang h alus/ hantu yang d apa t " m e nguasai .. ba tin manusia 
lemah . 

Bebc ra pa maca m mantra asli se be lum pe ngaru h aga ma Isla m 
datang adalah sebagai d isebu tk an di bawa h ini . Sete la h t imb ul 
pe ngaruh Isla m . maka umum nya pe rmul aan d ari jampi-jam pi itu 
dimulai de ngan perkataan : Bismillah .... dan dia khiri cle ngan 
kalima t : Lailahailla ll ah . 

1. Jampi memancing buaya 

Hai si Jambu Ra kai. sambu t pekirima n 
Pu teri Randu k d i gunung Ledan g 

Mancang m asak se b iji b u lat 
Pen y ikat tujuh penyika t 
Pengaran g tuj uh penga rang 
Dio rak d ikum bah ja ngan 
Lulur lalu dite la n 

Kal au tidak kau sambut 
Dua ha ri . ja ngan ke tiga 
Mati mampus tel ungkup bo ntang 
Mati te rsad ai di pangkal ta mbang 

Kalau k au sambut 
Kc dara t en gkau dapat ma kan 
Ke !aut engkau dapat m inum 
Aku tahu mulamu j adi 
Buku t ebu mula mu j adi 
Da rah m u tengguli. dad amu upih 
Gigi mu akar tu njang beremban g 
Sisi kmu cu curan a tap. 
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Penjelasa n kata-kata 

Si jambu Rakai 
rakai 

hantu / roh halus penja6a buaya 
rangkai . banyak se tangkai 
tunduk karena kbat 
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rundu k 
L~.·dang 

pcnga rang 
diorak 
dikumbah 
lulur 
bon tang 
tam hang 
tengguli 

berembang 
cucuran atap 

megah hcsa r. nama gunung 
pagar atau tembok kota 
men girai simpul 
d i kul um-kulum 
tanpa dikunyah clitelan 
mati terapung (ikan clan lain-lain) 
tali 
gu la aren/enau campur sant an kclambir 
climasak kcn tal 
sejenis pohon ~e perti jambu 
ujung atap rumah (nipah) 

::. Mantra buaya 

r,atanglah kalian kt' mari 
Datang b~.· ririn g mcgah berbanja r 
Bunga si Panggil-j:. anggil telah mckar 
Datang bera rak be riring patuh 
Pcri nt ah nabi Sulaiman berbuat begitu 

Hai cngkau si Jambu Rakai 
Aku tahu mulamu jadi 
Buku tebu tulang-tulangmu 
Jumlah buku 44 kerat 
Badan dari tanah liat 
Akar pinang urat nadimu 
Tcngguli adalah darahmu 
Tikar buru k kulit badanmu 
Purih pi nang jacl i ekormu 
Duri panclan sisik belakan gmu 
Tunjang berembangjad i gigi mu 
Kalau kau pu kul ekormu pecah 
Kalau meron ta ckormu patah 



Rctak gigim u waktu mcngun ~ all 

Hai. l'ngkau si Jambu Rakai 
K u i kat engkau clengan tuju h tali 
Ku simpul-simpu l tujuh kali 
Tak dapat engkau ungkai 
Bokh dijil at scbelum uitelan 

l lai . c ngka u si .lambu Ra kai 
TL·rima lah haJi ah krgantung 
Kirima n Pu tri Runduk dari Lcdang. 

\I ant ra ini Ji ny:111yikan SL' \\ ;.~ k tu pan L·ing diulurbn kc dalam 
su ngai: pada mat a pancing dika itkan ScL'h.ur ayam. 

3. llla11tra llarinwu 

Ha! panglima pcnggcn tar bumi 
Gun tar dan liar 

Rambutku jaru m besi 
Romak u ja rum suasa 
J angg.u tku ular hcrbisa 
Di mulutku scekor buaya 
Macam gajah aku nempik 
Suaraku macam gu ruh mcletup 
Bibir bersa tu gigi te rkatup 

Ka lau bumi di.l n langit bcrge ra k 
Bant boleh hatimu bergc rak 
Kalau terjad i yang begian 
Bcnt akku hancurk<m dikau 

4 . Menyadap Nira 

Bahgia Tuan Putri Begerbang Ram but 
Engkau tampuk bunga hidup mengalir 
Engkau tampuk bunga hiasan kundai 
T ujuh dayang-dayang tampuk bunga 
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Mari sayang. mari ke mari 
Mari intan. mari ke mari 
Mari gunung. mari ke mari 
Mari payur.g. mari k~ mari 

Biar kujabat le he rmu 
Biar kusanggul rambutmu 
Ada pisau gading paclaku 
Untuk pe ncuc i pcnggundai mukamu 

Layang pisau menyaya t dirimu 
Cembul gad ing pcnampungmu 
Pinggan gacling menanti eli bawah 
Tepuk tanganmu di pinggan gading 
Pinggan bernama ... 

Seperti telah dikatakan te rl ebih dulu , orang Melayu itu masih 
percaya pacta hantu-hantu . Memang sulit untuk mengatakan tidak 
ada hantu atau o rang halus. kare n a seluruh dunia masih memper
katakan " hal-h al hantu' ' yaitu kcj ad ian-kejad ian yang discbabkan 
o lel1 kejad ian metafisika. 

Sejak dari zaman animisme diketahui oleh bangsa Melayu. 
bahwa selain alam nyata ini . masih ada alam halus yang tak dapat 
dilihat begitu saja dengan mata b iasa. tapi dapat di lihat cl an d irasa 
oleh mata hari (batin). Agama-agama yang datang kemudian ke
pada m e reka pun menguatkan pendapat ini . yaitu yang mcngakui 
adanya alam jasmani (nyata) dan adanya alam roha ni atau 
alam gaib. Yang masuk alam ro hani an tara lain ialah : roh, 
malaikat. setan. jin clan lain-lain. Menurut ukuran Hindu t er
masuklah juga eli dalamnya dewa-dewa. mambang-mambang, 
jembalang. puaka dan lain-lain sebagainya menurut na m anya 
masing-masing. Profesor-profesor di negeri barat berangsur-angsur 
sejak dulu. sepe ni : Dr. Paul Brunto n , Dr. F . Bezemc r. \' . Crookes. 
Victor Hugo. Dr . .lames Celly. Mr. Bal fo ur dan lain-l ai n m emper
cayai adanya benda dan tubuh-tubuh gaib . actanya ilmu spiritualis
me dan hipn o tisme dan sebagainy a lagi. O rang yang tak beragama 
tak me rnpercayainya , mereka berpegang ke pada yang nya ta saja . 
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Bermacam-macam han tu 

I . Penanggalan atau tenggalong. artinya scsuatu yang ditanggalkan 
atau keluar dari sesuatu. Penanggalan ini hantu penghisap clarah 
orang yang baru beranak. Dinamai juga sedangbcla. 

2 Langsuir atau puntianak, hantu yang suka me.ngganggu laki
laki biasa atau perempuan yang baru bersalin. 

3. Pelesit. hantu yang masuk kc dalam seekor belalang. clan mengi
sap darah atau menyakitkan orang. Bclalang ini dapat juga 
merupakan binatang suruhan . 

4 . Polong. sejenis roll jahat yang dapat cli kirim orang kepada 
orang lain un tuk disakitkan. 

5. Puaka. sejenis ro h jabat penunggu sesuatu atau yang dipelibara 
orang. 

6. Dan lai n-lain . 

Hantu ·hantu taut banyak pula macamnya. di antaranya ialab : 

I . HaJI[u guni a tau hantullitam 

Kalau kita bersampan malam bari 2 ora ng. maka tampak 
kadang-kadang ada 4 orang. Kerja bantu hitam ini menyenget
kan kapal /sampan dengan cara menukar haluan melintangi ants 
taut. Biasanya pada masa badai/ angin ribut bantu ini menjelma 
disampan dan bekerja seolah-olah dia juga adalah anak buab 
sampan dan berbuat hal-hal yang aka n mcmbawa bencana. 
Tapi umumnva pawang sampan mengetahui anak buahnya yang 
bcnar dan huntu/anak buah palsu itu dibantingkannya ke taut. 

2. Hantu sanai kelimair/sanai atJi 

Hantu ini datang eli wak tu malam di tengah taut sewaktu 
sampan / kapal sedang berlayar, dalam keadaan c.:uac.:a baik atau 
buruk. Ketahuannya ialah di punc.:ak tiang timba ruang atau 
di punca'< tiang muka kelihatan ada semacam kelip-kelip. yang 
tampak dari bawah makin lama makin besar. Besarnya mung
kin menjadi sebesar guni. ujudnya seperti kanji kental macam 
ubur-ubur. baun ya amis. Hantu ini dengan cara memberati 

319 



puncak tiang me ngaramkan kapal dan seluruh barang serta 

orang akan knyap di te lan lautan 

3. !Jantu sanai tik.Jr kecil 

Biasanya berada dckat tepi pantai dabm air. Nampak 
sepcrti terhampar saja. dan dia mengambil korban dengan cara 
r:" nggu lungnya . Jika hari malam ia dapat di tandai da ri cahaya 
yang pe ndar-pcndar ataupun dari cahaya yang ada da lam air 
dangkal yang digcmarinya. Tampak lebarny a 3 x 3 meter. 

4. Hall{u sanai tikar luas 

Lcbarnya kira-kira .200 mt'ler persegi. kalau di t.:ngah 
laut. ki ra-kira 3 m il dari pantai . Walaupun angin bc rhembus. 
tapi di daera h sanai itu berada tidak terasa angi n . udara di situ 
seolah -ulah kosong (vacuum) dan be rlendi r / bejekat Lkngan 
warna putih kun ing. muka air renang dan berkelucak (macam air 
ditcpuk d i atas c.lulang). sehingga menghambat a lun gelombang 
Tidak ada baLl. Sampan dan layar diam saja tak bergerak. karena 
tak ada ants dan tak ada a ngin . De rn ikian halnya kalau ada 
sa mpan terperosok ke daerahnya. 

Menurut pendapat nelayan hantu ini hanya rne ngambil 
korban manusia saja dengan cara menghisap clarah nya. 

Sanai-sanai di atas kembang h anya se waktu .. beroperas i .. 
di sesua tu tempat. \Vaktu tidak beroperasi dia menggulung diri 
dan tingga l di tempat khusus se perti di bawah batang kayu yang 
te re ndam . di teluk yang tenang atau di celah-alah batu. Sanai
sanai semuanya takut sama ayat-ayat Quran. juga mantra
mantra tertentu dari pa wang. 

5. Kalimbiclai 

Han tu ini pun be rbentu k tika r dan mengambi l 
clengan menggulu ngnya. kem uclian baru diisap 
Setcl ah i tu baru clikpaskan. 

6. Kalin11ming 

ko rbann ya 
cla rahn ya. 

Bentuknya seperti ikan dondong (sejenis belut). Tanda 
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tempat dia berada ialah lubuk yang d idiaminya warnanya 
tetap keruh. walaupun ai r/ ants yang lain jernih nam paknya. 

7. Sanai darat 

Bcntuknya menyerupai teras batang kayu yang panjangnya 
dan rupanya tak m enentu. tc rbenam dalam air. Jika te rpijak 
oleh orang yang lemah semangat. mak a apabila sampai d idara t / 
rumah ia menjadi sakit: kadang-kadang angguta badan yang 
terkena mu la-m ula jadi kebas dan kemuclian bisa jadi lemah . 

Han ru-lran t u udara 

Han tu-hantu ini t ak begitu gan as. Mam bang. peri dan bebe
rapa nama lagi termasuk jenis ini. Yang penting d iketahui adalah : 

I. Birik-birik 
Bunmg yang telah dipengaru hi o leh orang halus terbang 

m"ata m. Burung layang-layang ini terbang melin tasi rumah
rumah sam bil bcrb uny i : berek-berek. 
J ika terkena lin tasannyJ orang akan sa kit. Apabila didengar 
suaranya. maka badan terus di batik letaknya. 

2. Bu rung tujuh 
Sejcnis burung yang juga terbang malam hari, jumlah

nya tujuh. pembawa penyakit. 

3. Udang ga ra 
Sesuatu yang bcrben tuk api yang terbang di udara waktu 

siang ata u malam , yang bukan me rupakan tahi bin tang. 
Udang gara ini adalah ki r iman seseorang untuk musuhnya atau

pun seorang dukun memperbuatny<~ untuk seorang yang d i
tentuk:Jn olch seseorang. Oleh ahliny<1 kirim an ini dapat dikem
balikan kepada yang mengirim semula sehin gga membawa 
cedent pacta diri sen diri . 

Suku bangsa Mclayu mengenal banyak macam " langkah" 
dan kctika. yaitu yang menentukan buruk dan baikny<~ langkah 
itu. Salah s<~tu c<! r<l di antaran ya adalah sepe rti yang d igambarkan 
di bawah ini. Dari mana dan sebab apa maka langkah/ketika 
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ini mempuny ai waktu-waktu yang demikian. mercka tak dapat 
memberitahukannya dengan alasan-alasan yang konkrit. 

Ada pula lam bang-lambang dan simbol-simbol mengenai 
" em pat nasir" , yaitu : 

Air (elemen air) , warna putih , dilambangkan : batu mutiara. 
Api (elemen api), warna me rah. d ilambangkan : ba tu delima 
Angin (elemen angin). warna hijau , d ilambangkan: batu 
jamrud 

Tanah (elemen tanah), warna biru , dilambangkan : batu biru. 

Ketika langkah naas 

Pukul : 

! 
malam Ahad 8 - 9 - · 1 10 11 3 4 5 -- 6 

siang Ahad I 0- 11 12 I - 5- 6 -
I 

malam Senin 7 - 8 I 12- 1 2 - 3 -

1~ng Seni~ . ___ 7- 8 . 9 10 2- 3 - 4-5 

I malam Selasa 

---- f--~-- 117 
-- - .. - · -

9 10 4 ·5 -· 

I siang Selasa 6 -- 1 1 11 12 1· 2 -

I ma1am Rabu 6 7 8 9 .. I 2 3 4 -
siang Rabu - 8 -9 - 10 11 3- 4 5 6 

! I malam kamis 10 - 11 - 12 I - 5- 6 

siang Kamis .. 7 8 - 12 I - 2 3 -

malam J umat 7 - 8 9 - 10 2 3 4 - 5 ·-

siang Jumat - .9 10 11-- 12 3 4 

l malam Sabtu 6- 7 11 12 -- I 2 - -
siang Sabtu 6-7 8 9 I 2 3 -4 

Kayu-kayuan 

Di Pesisir Sumatera Timur terd apat kayu-kayu yang di
golongkan ke dalam kayu kelas sa tu , yaitu bagus, keras, tahan 
pada cuaca . 
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Kay u-kayu ini haik untuk hah;lll rum:~h dan pl'rkakas-pl'rkakas 
lain. 

Kay u kl' las I 

I. 1-:. ul im 6 . Tampinis a tau Dam ul i 
2. ~k rbau 7. Tl'mbasu 
3. ~kdang 1-:. l'labu 8. Cengal 
4. PL·taling atau f>etata 9. Cingkam 
5. Pulasan 

Kay u k .. ·las II 

1-:.ayu-kayu yang kurang scdikit nHttun ya dari yang pe r
tam a. ;tda lah : 

I . Ra\\·i r atau Ban ti n 
2. Bintangur 
J. Dama r laut 
-L Daun L.;kum atau Haun Ukum 
5. Daru-daru 'Dalu-dalu 
6. Dori-dori 
7. Corat atau Cc r;tt 
8. Kayu Dolok / Haundolok 
9. Haraka 

I 0. KL·ci ng 
I I . Huting 
I 2. lngu l 
13. Kayuhatu 
14. Kapu r 
15. 1-:. t'lat 
16. KL·ranji 
17. Kuras 
18. Ku ranci 

19. Kl· ruing 
20. Lag;t n 
2 1. Limpnah 
22 . ~ layang 

2J . ~ l arakl'luang 

24. i\h:dang (teras) 
25. M~rawan 

26. i\ll'rtdu 
2 7. Pda wan-clara t 
28. P~ngki/ Pok ki h 

29. Pl'ngatasun 
30. f>i naga 
3 1. Rasak 
32. SL'basah 
3J. SL·ngkawan g 
34. Sisik 
35. Tangunan 
36. Tapa i-tendak 

Kec uali kayu-ka yu yang disl'but kan d i a tas dan juga d ike
cual ikan poho n-pohon tu alang da n pohon buah-buahan. maka 
ya ng lain nya masuk kayu jl· nis hiasa yang diisti lah kan dengan se
bu tan "merant i." yang tl'rmasuk kay u kl· las Ill atau pun leb ih 
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rendah dari itu . Wahlllpun kdas Ill. ban yak di antara llh'ranti itu 
yang me ngcluarkan damar. 

Pada masa ini . kar~n~1 hutan di pantai Sumatera Timur telah 
hampir kn y ap di tclan okh orang yang haus ''tanah." maka kayu
kayu yang t~rgolong kclas satu ini sud ah jara ng tntlapat. te rke
cuali di wi laya h pegunungan. Jika tli awal abatl ini hut11n d i Su
m atera Timur m asih m erupakan kira-ki ra 30'1? dari kes~luruhan 
are!il tanah. termasuk hutan bakau. bt' lukar dan hutan di dalam 
konsesi perk\.·bunan . maka k ini sduruh hutan itu han ya t inggal 
tidak sampai ~O'lr lagi. K~adaan ini tdah m~mbawa a ki bat dengan 
datangn ya banj ir ti ap tah un yang bc rtu hi-tubi. ml'la nri a da taran 
rendah. sehingga datara n itu k~mbal i kcadaannya st'perti di masa 
70 tahun dulu. 

Kay u-kayu yang diuraikan tli a tas m empun yai m a nfaat lain 
lagi. umpamanya : 

I . Kay u kulim m~nghasi l kan scjcnis ku lit manis . buah kayu 
kulim bct ina dipakai sc baga i r\.'lllpah-n:mpah . 

' Medang m emp un yai banyak j ~ n is . dinamai juga kayu berum
bung atau perawas . atau kayu mata ular. c;etahn ya untuk 
penahan hawa panas dan api . 

3. Petaling. banyak j~n i sn ya . Oari kayu p~ t al in g air (temba tu 
pasir) dipcroleh gc tah d a ma r yang baik sekali clan m ahal 
harganya. yai tu damar mata kucing. 

4 . Pulasan. buahn ya scpe rti buah rambutan kam pung. tapi 
lebi h besar clan lebih setlap : kulit tcbal dan bulu nya kasar

kasar. 
5. Cengal. banyak jcnis. Ct• nga l tancluk juga m <.:! nghasilkan dama r 

kucing. 
6. Kayu Damar. banyak jcnis. Mcnghasil kan damar biasa. gctah 

da m ar ini dahulu dipakai un t uk lampu (pelita) atau suluh . 
Damar jara k m enghasilkan damar mata-kuci ng. 

7. Bintangur ( binwngan). buahnya obat darah tinggi. 
8. Daru-daru banyak jc nisn ya. Daru-claru kuning, wangi baunya 

disebu t juga kayu cendana (Santalwn album Linn). 
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9. Ka_ru kapur me nghasilkan kapur barus. oba t pengusir serang 
ga dan lain-lain. Juga oba t untuk tembakau. 

I 0. K f.'ming me mpunyai min ya k yang di<.:ampur dengan damar 
dan kap ur menjadi dem pol pt•nutup renggang papJn sampan . 

I L Laban a tau Lagan ( Halaban). ban ya k jenis. Baik dipaka i un
tuk cerocok (turap) atau perahu. Kulitnya dipergunakan 
untuk cat pakaian. Kadang-kadang air daunnya diminum 
orang se bagai ai r tch. 

12. !lfayang. batangnya baik untuk perahu. 
13. Marakeluang. sebcnarn ya seb utannya ialah marak keluak. 

masuk jenis kayu ke payang (sL·mawang). Buahnya d apat 
di makan , tapi kaclang memabukkan . o.;c hingga t im bul pepa
tah : "mabuk kepayang (dala m pcn: intaan). atau "seperti 
mabuk kepayang di makan mabuk clibuang sayang.'' 

14. Mcrall'an. disebut juga tl'ngkawang.. yang dari buahnya 
d iambil sejenis minyak. drnamai "min yak teng:kawang ... 
Dipakai untuk miny ak goreng. oba t luka. ohat sak it peru t. 
untuk minyak gem u k. Disebut juga pohon scngkawang. 

15. ltlertelu atau merrala. kayunya khusus untuk ramuan rumah. 
I 6. Rasak disebut juga resak. baik untuk ramuan rumah . 

Sclai n kayu kuat dan bc:sar sc pt: rti ter<;ebut eli a tas. ada lagi 
kayu kay uan yang perl u dikctahui. yai tu . 

17. Jelutung. menghasilkan g~ tah ya ng mahal harg.anya (bahan 
untuk bonb on karet). 

18. Taban mcrah atau kayu bclian. ml.'nghasilkan damar. 
i 9. Perea. sebangsa ram bung m~rah. mcnghasil k'an ge tah perc a. 
20. Sena atau kayu raja. g~ t<Jhn ya obat scriawan mulut a tau sakit 

gigi atau gusi. Dau nnya dihuat lan gir oba t rambut jangan 
rontok . 

Tumbu h-tumbuhan/ o bat ··oba tan 

Sebagian clari tumbuh-tum b uhan dan hewn n ya ng cl iperguna
kan untll k ramuan oba t-oba lan dan wangi-wangian a taupun rem
pah-rt·m pnh yang dilakukan oleh masya rakat Malayu. adalah : 

I. Kalinjuhang, Oenjuang. juang-juang) untuk tangkal setan. 
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KC'cubung ( Darura j(Jsruu.m Linn). bijinya beracu n daunnya 
obat cacing dan obat s~ngal-senga l. Daunnya dibuat jadi ro
kok sl!bagai obat bagi orang sakit asma. s~tengah orang 
m engatakan Kecubung llh' In p unya i za t n a rko tik. Pencuri 
bi asa menghem buskan asap k~~ubung ke dalam bilik orung 
agar penghuni n ya n yenyak titlur (pukau). 

3. KC'rrau. seje nis pohon murhai . tlaun ny a makan an ulat sutera. 
d an juga dimakan okh \\·anit a y ang baru b~·rsal in dcngan 
silih se bagai peluntur darah nifas. agar darah kotor kkas 
habis keluar. 

4. Puding (Grapropllyllullr tJictllnr (;rf/.(). disebut juga pucling 
t e m baga. claunn y a untu k pelun tur darah nifas dan untuk 
ramuan ai r m andi o rang be rsalin . Rebusan daunnya juga 
untuk obat demam. 

5. Canja. mengancl ung za t narkotik . Daunnya diisap campur 
tcmbakau di.iadikan oba t sesa k napas. J en is g:anja hutan di 
ambil daunnya untuk sayur makanan. Kul it ganja-ramiL"ina 
d ijadikan bahan ta li ra m i atau d ijadikan sumpit. 

6. Merunggai (l emunggai. kelor. ~ l o r i n ga oleife ra lam kl . dau n
nya untuk sayur. untuk oba t sa kit perut. ba tu k dan de m am 
panas. Obat hl'Sa r pada orang Ml'lay u scbagai t angkal setan. 

7. Lidah bua_1·a ( rllee rC:'ru Linn). d aunnya diolah jadi obat 

batu k kcring. ba tuk b iasa. m alaria. scsak nafas. gatal-gatal. 
eksem. Juga dijatlikan kcra mas p~:·ny u bu r rambut. 

8. lnggu (ruta grareolens Linn). dau nn ya jadi pi lisan untuk 
anak-anak yang "' kl'tangkapan ·· waktu de Jn am atau ti clak. 
Juga jadi tangkal se tan. Pnasan air inggu obat peru t dan oba t 
d e mam. 

9. Parah tulang ( J.::uplrorbia rirucalli Linn). getahnya 5. 7 a ta u 
9 tetes diminum untuk saki! pin ggang cncok. Leb ih da ri 
9 te tes dapat m e m bahayakan. 

I 0. Pohon nwtiara. st'je nis p ohon tt'h yang b iasa dijadikan 
pagar. tapi berduri kc~il -kc t: il. D<.~unnya bcse rta t angkai
tangkainya direbus jadi ll:h agak kcntal un tuk obat mujarab 
sakit kuning 

II. Pancasuda. sejen is tum bu h-tu mh uhan seperti pohon mclati. 
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tapi bunganya bertampuk banyak kecil-kecil putih. dalam 
se tangkai . Daunnya dcngan bilangan ganji l sampai 9 disedu/ 
dicelur dalam air panas seperti air teh untuk obat menderas
kan air kencing, obat sa kit buah pinggang (batu karang; 
rr!nal calculus). 

12. Sidu kung anak ( meniran. phyllsn tus urinaria Linn), obat 
untuk sakit pinggang dan menderaskan kcluarnya air ken
cing. Juga obat batuk dan demam. 

13. Lalang ( alang-alang). a karnya dire bus dengan kulit pohon 
bunga tanjung dan daun sidukung anak untuk minuman 
ora ng sakit kencing darah dan nanah. 

14. Kamboja (Plumiera acutifolia fJOir). Kulir dan daunnya 
untuk pencuci perut. Juga obat untuk sakit gigi , sakit kencing 
sipili s. bisul-bisul, pencabut duri dari daging, obat perut 
gembu ng atau buncit ai r. 

15. Jarak (Jatropha curcas Linn). buahnya dibakar untuk obat 
sakit gigi. Daunnya campur sedikit kacu dipuyu hancur 
ditaruh diatas perut untuk sakit gembung. Minyak jarak 
dipakai obat pencuci pcrut. Juga clipakai untuk minyak 
pdumas. Dulu dipergunakan sebagai minyak pelita. 

16. Pulai (Alstonia scholaris R. Br. ), kulitnya untuk obat sa kit 
sipi lis: clirebus campur santan untuk oba t batuk. demam dan 
sak it malaria. 

17. Saga (Abrus precatorius Linn). daunnya dimakan untuk me
wangikan mulut. obat s<~ kit ambaian , panas dalam. men
cere!, obat batuk mengeluarkan dah<Jk. obat seriawan di li
clah. gusi atau mulut. Buahnya d ipecah (d itumbuk) jadi 
perekat bcnang mas dan scbagai embalau parang dan lain
lain. 

18. Darm semangkok. sejenis tumbuh-tumbu han yang daunnya 
d imakan sebagai ulam . a t au d irebus jadi sayur. gunanya un
tuk menghilangkan batt kering.at busuk sehingga menjadi bau 
badan harum. 

19. Gegeta11g a tau keremi. tetumbuhan kecil menjalar (Portulaca 
quadrifids Linn), jika dimakan badan tahan pada gigitan 
binatang berbisa. Badan mendapat aliran . listrik (electric). 
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20. Gelinggang (Cassia alala Linn), sejenis pohon yang daunnya 
dipakai untuk obat panau . obat pcncuci perut dan dipakai 
juga jadi obat batu karang di ginjal. 

2 1. Pegagan Jzutan, dise but juga rum put raja penawar ( Merrimia 
emerginata Hall. f) dipergun akan sebagai ~nawar segala 
macam penyakit racun yang tcrmakan . Pegaga + akar lalang + 
puler gelagah : obat reu matik. ngilu-ngilu . 

22. Kangkung (Ipomoea reptans Poir), obat penyak it ambaia n/ 
jubur keluar; campak :.~ tau ketumbuhan (cacar). s<Jki t kcpala. 
tak bisa tidur dan minu man o rang beranak. 

23. Mengkudu (morinda citrifo/ia Linn). obat sakit kuning obat 
batuk, sakit amanda! , obat demam, sakit jantung. cacingan , 
seriawan, sakit leher dan obat luka di kulit. 

24. Terong pungar (Solanum indicum Linn), ob<Jt gatal miang 
buatan orang; buahnya yan g tunggal diambil isinya. gosok 
dan minum. Menghilangkan bintik-bintik hitam di muka . 
obat sakit gigi. 

25. Kumis kucing (Ortlwsiph on sramineus Benrll). oba t penya
kit kencing. batu karang/ pinggang. obat sakit gula dan sakit 
empedu. 

26. Sirih hutan, dipuyu lumat. disa pu di badan sdu ruhn ya. m aka 
tid ak akan digigit lebah atau serangga , walau dia hinggap 
di baclan. 

27. Gandarusa (Justicia gendarussa burm), jika lum atan daunnya 
cliberi makan pacta ayam laga. ayam te rsebut jad i kebal. 
Juga dijadikan obat bcngkak , karena te rkilir. 

28. Bakung, obat terkilir. daunnya clilay ur dan d ililit di te mpat 
yang bengkak. 

29. Sesawi, (brassica m gosa Prain). Semacam say uran ya ng dap at 
membangkitkan na fsu sl' ks. 

30. Pepay a galltun~ (Carica fJG{Jay a Linn), buah. bunga dan daun
nya membangkitkan na fsu seks. Getahnya d ipakai orang me
lembutkan daging-claging. Biji yang tc lah dikeringkan , 
dimakan seperti kacang dipakai obat bcrak clarah. 

31. Petai, buahnya obat cacing dan obat buah pinggang. mende
raskan kencing. 
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32. Cabai merah (capsicum annuum Linn). Biji yang di keringkan 
dan dimakan sebagai pil m emb uat badan gem uk jadi langsing. 
dalam wak tu sebulan . 

33. Lengkuas dipe rgunakan untuk melembutkan dagi ng. 
34 . Bidara pahit (puti h ). rebusa n kay unya jadi minuman untuk 

menguatkan usus. 
35 Pinang : b uah nya yang muda (pinang kelat) ditumb uk dan 

airn ya diambil untuk sakit kurap. 
36. Paku/pakis aji: bulu pelepahnya dijadikan obat pemantan/ 

penawar darah luka. 
37. Legundi; daunnya dipergunakan untuk obat cacar clan obat 

ayam yang sakit-sakit. 
38. Ruku-ruku: (Ocinum santu m Linn). da un nya obat saki t 

kepala dan obat kena pisau. Dijaclikan ul am. pe mbuka selera 
untuk makan. 

39. Mentimun. Mentimun aceh . Lobak. Kucai. Bawang batak. 
obat darah tinggi. 

40 . Durian: te rke na clari buah durian d apat .nen imb ulkan bisa. 
o batnya ialah dengan meny apukan isi buah durian banyak-

banyak pada bagian yang luka itu. Jika mabuk makan clurian. 
ma ka minumlah tapisan ai r abu kulit duti an . Dan supaya 
jangan mabuk makan durian, tuangkan air ta war ke dalam 
lubang ulas durian dan minumlah d ari situ. 

Termasuk rempah-rempah yang jacli obat eli antara la in : 

I . Pala. buahnya dipakai untuk oba t ngilu dicam pur dengan 
minyak kayu putih. 

2. Kemangi/ semanggi, daunnya obat anak demam dan daun 
semanggi gunung dipakai oba t leher yang sakit. 

3. Kunyit. dimakan o leh o rang yang sak it kuning 
4 . Dan lain-lain . 

Ban yak lagi macam pohon-pohonan dan tum buh-tumbuhan 
yang baigan-bagiannya dipergunakan oleh pencluduk sini se bagai 
o bat. rapi dipadailah ctulu me ngura ikann ya seperti kacla r yang di 
a ras. pemuda-pemu da gencrasi baru dapat mengadaka n risN khu
sus mengenai ini. 
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Hewan 

Hc\\':\11-ht'\\'<tn ataupu n bagian-hagia nnya yang dapat dijad i
kan ob:.t t. adalah so: p~.·rti bo:rikut : 

I. Cula badak. ctiasah carnpur tkngan air jadi obat penawar 
racun yang terminum. Juga obat mengl.'mpiskan bengkak
bcngkak di baclan. 
Ayam : kndir yang knlapat diko:rongkongan leher ayam dipa
kai s~:bag:ti pcnawar untuk gigitan kala. lebah. lipan dan bina-
tang serangga l:tinnya. 

3. Kambing putih: dagingnya kira-k ira Yz kilogram di rebus de
ngan tiga ulas bawan g putih tarn bah scdiki t gararn dimakan 
dalam sehari . Dilakukan tiga hari berturut-tu rut . menjadi 
peran gsang nafsu seks. 
Demikian juga rebusan dari dua kakinya tarnbah ekornya 
t:ampur dengan se huah k~:miri bul <J t dan se potong kulit m e~

nis (a tau 2 a 3 sayat halia). merupakan makanan perangsang 
.1afsu seks. 

4. Tcnggiling. sisiknya jadi p~:nawar 
5. Lebah. maJun ya d i~.·ampu r tkngan telor ayam untuk obat 

tcruk. batuk kcring dan penam bah tenaga. 
6. Kerang bo:nar. ata u kerang nibung atau kepah adalah obar 

sakit kuning. r~:umatik . 

7. Burung balam. merpati atau sejo: nisn ya. direbus jadi sup aJa
lah menambah kck uatan fisik bagi orang lemah. Baik sekali 
dimakan okh orang yang ba ru sembuh. 

8. Daging land<J..k menimbul kan dan mo:mpt:rkuat nafsu kejan
tanan 

9. Tdor kc tam juga berfungsi s~: p~: rt i yang di atas. 
I 0 . Gigi badak dikikis a tau d igosok dan ditempclkan pad a tem

patnya aka n mencabut duri dari dalam dagi ng. Air renclaman 
gigi badak diminum untuk pcnawar besi dan ketulangan di 
dalam badan. 

II . Kura-kura, minyak dagingn ya oin t pencabut duri. 
1:2. Labah-labah . kalau dibakar da n ab unya campur ai r st!d ikit 

lalu diminum jadi obat pt:nyakit kantong air scni (blaas). 
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13. Ular bakau sangat berbisa. ka1au digigitn y a bakar e kornya 
ca m pur ai r la1u minum. 

14. Beruan g. empedun ya dikeringkan dan dipo tong kcci1-kcci l 
sebesar 1ada clan scpe rt i pil m e rupakan obat asma. 

1 S Ular sawa (pyto n). rninyak dagingnya o bat sa kit l'n<.:ok . 

Me nurut pendapat orang .Melayu d i kampung-kampung. j ika 
cligigit o kll anj in g gila a taupun o leh binatang bis;.~ besar binnya. 
maka llaru slah lekas-kkas mandi bertengas (mandi uap) sclarna 
mungkin. menunggu pertolongan yang lain datang. 

SL'tL' rttsn ya ;.~dalall segala binatang m c rayap dan m elata 
( Insect ) dan binatang te rbang berbisa se rta ular takut bL·nar pada 
min y ak serci wangi d a n bawang putih. 

Sekarang sa mpailah pcnul is pada uju n g. j alan untuk m cmu lai 
langka h dipa ngkal ti tia n . Hal-h al d c:n bagian-bagian y ang disc but
kan d i at as lah yang dapat dikemasi. dipun tal dan dipunju ti u ntuk 
bawaan pada ka um yan g berada el i uj u ng titi . Mas ih b anyak yang 
kct inggalan dan yang ter..:ecer , se m oga ada lagi musa fir ke lana 
di hclakang un tuk mcngemasi dan mcngu mpu lkan sesuatu yang 
d ianggapnya herguna. 

Di antara se k ian banyak ben da budaya yang ada dala m 
kokksi PL'tHI Iis pada waktu ini. ada sebuah yang ingin pcnu lis 
cantumkan eli s ini . yaitu scbuah tcpak tem baga. yang bentuknya 
agak bnlainan d ari tcpak-tepak sirih biasa yang ada d i Sumatera 

Ti mu r. 

I . T cpa k kuningan ini bukan kuningan tuangan . ta pi jelas 

masih na mpak alur p ahatan-pahatan untuk menjad ikan 
hentuk te mpat sir ih (p ak inangan) dengan pembagian p e tak
pe tak ruang seperti be rikut. 
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1 

, 
~~-1 < 
~A i 

-~-_j I 

3 

A = ruang tern pat daun 
sirih 

B ; ruang t~mpal pinang 
C ~ Ruang tempat gamhir 
D = ruang l.t:-mpat kapur 
E = ruang t~.·mpat h.'mha~ 

kau 

hulu tepak 
"' = lan1hung. kiri tcpak 
3 hdakang tcpak 
4 = lam bung kanan tepak 

2. Tepak ini bukaP cerana. tapi :Jdalah tepak sirih y:1ng tak 
herec'mhul 

3. T~rbuat d;:ui logam kuningan p:..~du. scbagian bt:'kas pahatun. 
s..:bagian digerinda. dan sisinya diukir. 

4. Bcrat tepak .2.800 gram. isi 343 cm3. 

5. Bentuk tepak 4 persegi memanjang dengan ke-4 sudutnya di
pertebal. s~hingga merupakan 4 tiang padu sudut. 

6. Tepak dibagi -..ialam 5 petak. scpcrti gam bar skdsu terlampir: 

a) petak tempat daCJn sicih llkuran bersih 4.5 x I ~.5 em 
b) !klak tempat pinang ukuran hersih 4.5 x 4.5 c·m 
c) p..:-tak tcmp~1t kapur ukuran b~rsih 4.5 x 4 .. ' .... ·m 
d) petak tcmpat gambir 1kaeu ukuran bersih 6.7 x 4.3 em 
e) pctak tempat tcmbakau ukuran basih 6.5 x 4.3 em 

7. Tinggi kpi dari ~antai rata-rata :.8 em 

8. I. Tebal dinding muka 0.5 em , T ~hal dinding bclakang = 0.3 em 
3. Tebal dinding tengah ; 0.4 em 
4. Tebal dinding sam ping kan"n ; 0.3 !'\ em 
5. Tcbal dinding samp;ng kiri = 0.3 .:m 
6. Tebal Sekat-sekat dind;ng= 0.3 em 
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I. LA~IB U:\G 1\:.-\:\ <\ '\ T £.: Pi\K 

I I. BIDANG \1UK 1\ Tl:l' ,\ K 

LAMBUNG K IRI TEPAK I V . BIDANG BELAKANG TEPAK 
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7. T eballan tai = 0.5 em 
8. L :ngk ung di ndi ng. tcngah yang tertinggi = 4 ern 
9. L~ngkur~g s~kat y ang te rti nggi = 3.8 ( m 

10. T ebal s ud ut ( t ia ng) l.k . I em 

9. I . Panjang te pak di bagian bawah d ar i kaki kc ka ki 

2. Panjang eli bagian tcngah 
3. Panjang di hagian a tas 

I 0 . Lebar tc pak d i bagia n bawah dari kaki ke ka ki 
Lebar d i bagia n tengah 
Lebar d i bagian a tas 
Tinggi pi nggir muka clari tapa k kak i 
Tinggi pi nggir bela kan g cla ri tapak kaki 
Tinggi p inggir sa m ping clari tapak kak i 

= ::!0.2 e m 
= 19.5cm 
= 20.2 e m 

= 10.7 em 
10.6 em 
10.6 em 

= 5.8 em 
5.:' e m 

= 5.5 em 

11. Bidang lanta i bagian bawah (ondrrF/ak l'lucr) ada lah bckas 

pahatan dan kem udian nam pa k el i ge rinda dcnga n bentu k 
lilit ka can g ( m otif spiral) selebar 7,4 cm / R = 3.7 em denga n 
titik-spira l d i te ngah-tengah bidan g dan j arakn ya : 

4.8 em d a ri d ind ing dalam kiri / kanan 
9 .3 e m da ri d in d ing d alam m uka 
9 em dari dinding Lla lam belakang 

12. Sudut kaki sebelah da lam adalah bersud ut s iku 

13. Motif- m o tif ( Ragi-ragi) luk isan di tepak in i selu ru hnya dipahat 

14. Daun sebelah k iri ad alah bersuclu t. tang kai m en uju bin tang 
kecil dcngan p us a t ny a ti ti k pe rs il angan . 

15 . lsi daun scbcl a h kana n ad alah titi k , ta ngkai m c nuju lin gka ran 
kcc il denga n pusa tnya se buah t it ik . 

Pad a bidang sebelah muka ada 3 lingkaran bula t dcngan satu 
titi k ten gahnya. rncr u paka n p ayung ti ga ti ngkat. yang d ilu k is dc
ngan hi asan segi ti ga. tit ik-t itik. scgm c n-segm e n dan d i punca knya 
8 daun bunga m a ta hari. Di ki r i kanan ling karan p ay ung ini ada 
di lukis pula 1 bun clara n . se hi ngga b iclang muka m cmpun yai t uj uh 
lin gkara n a t au pay u ng. 
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Di bagian bidang bdakang tcmpat si rih ini tc rclapat pula 
3 li ngkaran bulat dcngan sa tu titik tengahnya juga merupakan 
payung t iga tingkat dengJn sa tu titik tcngahnya, juga merupak:ln 
payung tiga tingkat dt'ngan lukisan yang bcriK'lla J:ni bidang muka. 

Di sampin£! pay ung ini ada pula kiri-kanan satu lingkaran. 
sd1in¥¥" eli ba¥ian belakang ada lima .. payung ... 

Lukisan di bagian biclang kiri-kanan hampir scrupa. ya~tu 

di tengah-tengah terdapat payung tiga tin gkat. dan padu perpan
jangan garis tengahnya di kiri kanan payung ini terdapat garis 
ombak dan langsung di atasnya merupakan sa mpan yang pada 
ujun g sampan sebelah lwluan ada gambar kepala hinatang dan 
el i bagian buritan juga demikian. Di atas sampa n terclapat cabang
cabang kayu bt:!rdau n cl ua. Di bawah lu kisa n sa mpan dan payu ng 
ini. dilukiskan pula sebuah b ubu ngan ' 'rumah" yang bcntuknya 
terletak antara motif bubungan ru rn ah Mday u dan rumah Karo. 

Jelasnya uraian Ji a tas dapat dilihat dari -;kcto;a terlampir. 
Kemungkinan sekali pakinangan ini (tcmpat o;ir ih ini) telah lcbih 
dari 5 abad umurnya. 

LOGAT ASLI MELA YU DELI 

Salamu'alaikum ny inya kami 
Maya bakhang sebab gek hangan 
Tuan-tuan datang ke makhi 
Datangka tuan macam musoh 
Ataupe macam kawan lama 
Hajat bukhok jangan bawa ke sini 
Niat mendai , yanl<1 tu ah 
Makhe besalam tanda sedakh<1 

Maya 'ndak kami k<1taka 
Wa 'alaikum salam kami sampaika 
Kami nin bukannya musoh 
Kami datang 'ngikut janji 
Tuan-tuan bejanji ' nycdiaka ' ' bunga' ' 
Datang kami 'mbawa "kumbang'' 
'Ngingat janji pesan nyang pctang 
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Kami n in ho sampai Jak hi jaoh 
T c di man ape kumi be tctloh 
Paclang-laiang. paya tliakhong 
Datang kc makhi ' ndak manaong 
'Ndaknya kami jangan dibagi malu 
Te ntu la ka mi ·ngcrajok pilu 
So putus maksod dcngan tekad 
Yang jaoh ' ndak dipcdekat 
Kami so banya k bekhutang 
Khanting tuan ho kami tl.'tak 
Ayekh tuan so kami sauk 
Laman tuan h o k<Jmi piji:i k 
Mayapc ada t te kami tulak 
Asal so patot ' ngan padan 
Jangan ngckbck h dakhi tuan 
Nyang baik pu lang kebmi 
Nyang buk hok tinggal d i s ian 
Mulia kaom. s ikhih Jisokhong 
li ang sipat ikhi ·ngan somb ung 
Syokokh ki ta dapat sc kata 

Salam tuan kami tckhim a 
Sala m ka m i tckhi m a p ula 

Bahasa lndon esianya. 
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Salamu 'alaikum kata k•mi 
Apa barangkali sebab gcrangan 
Tuan-tuan dala ng ke mari 
Datangkah tuan sebagai mu suh 
Ataukah sc bagai kawan lama 
Haja t b uruk jangan bawa kc mari 
Nia t bagus itulah tuah 
Mari bersalam t anda bersaudara 
Apalah hl' tHiak kami katakan 
Wa'ctlai ku m salam kami sampaikan 
Kami ini b ukann ya musuh 
Kami datang mcngikuti janji 



Tuan-tuan berjanji ITil'nyl·diakan bunga 
D;ttang karni llll'lllbawa kumbang 
M~·nginga t janji pt•san ya ng dulu 
Kam i ini suduh ti ha dari jauh 
Tidak di manapun kami hcrt~duh 
Padang. lalang. paya diharungi 
Datang ke mari hl'tHiak bernaung 
Hl·ndaknya kami jangan dihai malu 
Tl·ntttlah kami llll'rajuk dan pilu 
Tdah putus maksud dan kkad 
Yang jauh hendak dipcnkkat 
Kami sudah hanyak hnhutang 
Ranting tuan sudah bm i td<•k 
Air ttwn sudah bmi s;ntl-. 
ll alaman tuan -; udah bmi pijak 
Apapun adat tidak kam i to lak 
Asa l sud£th patut dan scpadan 
Jan gan melebihi dari tuan 
Yang bai k pu lang pada kami 
Yang buruk tingga l di situ 
Mu lia keluarga. sirih disorongkan 
ll ilangkan sifat iri dan so mbong 
Syukur kita dapal -;d:ata 
Salam tu an kami tn ima 
Salam ka mi te ri ma pub 

Asal nama-nama Kota di Sumatera Ut:u a 

Cuna mcmperbaiki h·silapan apa yang diuraikan okh Sdr. 
Dada Meura:xa dalam bukuny~t Sciarah A:chuda.t·cwn Sttku-suku di 
Swnarera Urara 19 7.1. h;tlaman 279. n•l·ngl' ttai a-.al n~tma Kota
kota/ Kampung-kampung di Sumatcra Timur st·bcnarnya adalah 
scpcrti di bawah ini : 

I . /JdaH·an adalah a,;a l kala ~l·mula Bulawan. dari bahasa Kar'> 
yang artinya " Janji yang dibuat tkngan -;umpah'' (an tara 
< ;uja h Pahlawan tkngan Dalllk Sunggal ). 
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1 Pulau Bera.mn y:mg Sl'brang buk:1n t~..·mp:il yang a-; li. T~..·mpat 

y:111~ asli adalall di t..:pi sung:1i Deli d i hd:d-:a ng pabrik min yak 
gorcng kclapa .;a\\'it c;ekarang. ini tk ngan nama Pulau lkrayun. 
disebabkan di nwb kampun g ini ada sc huuh pula u k~.·cil yang 
sdalu lcta;.; nya bnpindah-pindall discbahkan aru s air bah 
(banjir) 

3. Sungai Kcrah . bukan Sungai J..: t> ra : sun gai ini ad<J iah sungai 
buatan/ tl:rusan. y:111g dilakukan p~..·mhuatann ya scca ra gotong
ruyong (ke rahun = ~uruhanl agar air di 'il' kirar J..: o ta ~kd :1 n 

kkas mt' 11f alir kl· hilir. 

4 . Pangkalan Susu. adalah se bcnarnya mus ti discbut pangkalan 
Susur yuitu sc buah pelahuhan-pangkalan yang m~.· n y usur 

pantai. artinya k:impung ini dulu le t:lk llya memanjang ui 
pan t<Ji dan pnahu-p~..·rahu d:.~tang / pl:'rgi tkngan cara menyusur 
pantai · st' kar:.lllg temp at ini llh'njadi pl..'labuhan m inyak 
Pcrtamina. 

5. Tan_i,tng Pura ad:d :1h nama asalnya Kampung Taniun!:
ll' taknya di sc lHiah tanjung eli tcpi sunga i di belakang Mesjid 
Ra ya se karang ini. Setelah dipcrhu:~t scbuah istunu (pura) 
yang agak lllL'gah d i danah ilu nwk:t haruJah lin):..kunga n ini 
terkenal dengan n:1m a Tanjung Pura sel:~lu pula disehut 
~..k ng:.n " L .ngbt" saja . 

6. Langsa adal:1h asli scbutannya Lan~sar. artin ya s~..·b uah 

Pa ntai yang p·111jang tapi S\.'11lp il (t idak Iebar). 

7. S<!rdang adal:ill diamhil dari nama pohon scrdang. yang ba
nyak tumbull di daerah itu . Po ho n sndang ada lah se Langsa 
poho n l'Pau. tl:lunnya tli buat a tap. kayun ya dihuat kayu 
r:11nuan rumah . b:tt~tngn y a dihuat s~1mpan la yar nclaya 11 
(nam~lll y a k:1kh l k:1yun ya kn~1s hampir tak dapal dihdah. 
Laban :~ir. Ada is tilah dacrail yan~ berbu nyi "J\nak S~..Tdang 
mati dipijal-: gajah ." lstilah ini 11l l' ll1l1llllYa i 2 arti. 
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a . Anak pr-ho n sntlang tumbuh tk miki an ban yuk d:111 rapal
nya. s:~hingga banyak y an g m:il i tt'rpijak sewaktu g.:rom
bolan gajah kwat di situ. 



b. Kali mat kiasa n ial ah : Ad a anak daerah Serdang mc rana 
karena ulah s~..·orang hl·sar. 

8 . Kora :1!aAsu111. ;i rtinya danah yang rerpt>liha ra. ada lah Kam
pung k~sultanan D~..·li . yang b~f\\·atas puda jalun Raja. J alan 
An tara. Jalan Halat dan Jai;Jn lsmailiyah l.k. 2 .x I Yz km~ . 
.lalan Puri adalall sa lall satu di :mtara jalan-jalan yang ada 
di daerah it u. Du lu d :tl am kampung in i. walcwpu n tcrmasuk 
dalam kota Ml'dan. yang bl'rhak me ngarur sesuatu nya adalah 
Sultan d an tidak dibena rkan ora ng Cina dan ba ngsa asing ring
gal dan be rjualan di situ : kampung ini berdiri pad a awal 1905 
dan nama Ma ksu m ini bu kan d iambil dar! n:~m a Imam ya ng 
dimaksud sdr. D;1da 1\kuraxa . malahan sebaliknya . kampung 
in i kbih d ulu ada . sebt'lum Tuan Syl'kh Hassan Maksum ber
tinggal disitu . I) 

I ) l"raian halaman 3 t 7 ' /d 34 0 dari lluku S.:jarah Kcbudayaan Suku-suku di Sumatra 
L"ta ra 1973. ka ran!!a n Sdr. Dada ~kura,a. mcn)!cnai adat dan budaya :\ldayu. ada· 
la h "'crib""/ca p lokan to tal dari buku Butir , Adat ~lt.'layu Pcsisir Sumatra Timu r. ce
takan pe rtama karan)!an T . l l.l\1 . Lah ll usny. 
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(Salinan menurut ejaan sekarangl 

Peraturan tambahan Tentang Pengadilan eli luar Daerah Batak 
Dusun dan Padang - Bcctage i 

Bahwa kita Seri Paduka Tuanku Sultan Ma'mun ai -Rasyicl Perkasa 
Alamsya h yang bertakhta Knajaan Nt:gl· ri Dt· li . dan jajahan takluk
nya bt'SL'rta Orang-or::tng Besarnya tclail musyawarat <lengan Rl'si
tkn Pe~i~ir Tnnur Pulau Perea. llll'lll'tapkan aturan hukuman di 
dalam tbnah Deli . dan llll'llc'tapkan kuasa Orang-orang Bcsar 1\e
gc ri dun Wakil l(i ta di Meclan Kt:'s:twan. Maka tkngan kerdaan Sc'ri 
Paduka Tuan Besar Residen. kira tl'lail 11ll' ll ctapkan atura n itu se
bagaimana tersebu t di ba,,·ah ini. 

Pasal pertama 

Maka di dalam perkara kesalahan yang cliperbuat di dalam pe
gangan Datuk Empat Suku. dan Kcjuruan Pcn:ut kuasalah Da
tuk-Da tu k dan Kejuruan itu menckndai o rang Melayu da n anak 
buahnya lain daripada orang Ba tak sampai I 0 tahil. dan perkara 
utang-piutang kuasa Datuk-Datuk dan Kcjuruan itu memutusi 
jikalau harga barang-ba rang yang tersclisih tiada lebih daripada 
enam pu luh empat ringgit burung. 

Pasal kedua 

Maka dari keputusan D::ttuk clan Kcju ruan tadi jikalau denda lebih 
daripacla 3 tahil dan perka ra urang-piutang leb ih dari dua puluh 
ringgit burung. bolehlah or:mg mengadu lagi d i Kcrapatan Seri 
Paduka Tuanku Sultan. 

Pasal ketiga 

Maku eli dalam perkara kcsalahan yang dipcrbuat dian tara watasan 
daerah Seri Paduka Tuanku Sultan dari tepi laut hingga sampai 
Kayu Besar eli Mabar kuasalah Tuanku Maharaja Muda mendendai 
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o r<Jn g. sa mpai I 0 tahil dan menghukum orang-o rang s<t mpm t1ga 
bulan kerja paksa clan perkara utang-piut<Jng ku asa juga Tengku 
Maharaja Muda memutusi jikalau harga ba rang yang te rselisih tiada 
kbih duripada dua ratus limapuluh ringgit burung. 

Pasal keempat 

Yt aka lii d<tlam watasun s~ri Padu ka Tuanku Sultan ke hulunya 
dari Kuyu B~sa r di Mabar dun lagi eli dai:.Jm tanah Suku Piring 
hingga sampai k~ Tt•hing Tinggi. yaitu Negcri Medan Kesawan. Se ri 
Paduka Tuanku Sultan menaruh Wakilny J yang memegang pe
mcrintah. da n waki l itu kuasa juga menclendai o rang yang salah 
sa mpa i I 0 tahil juga dan menghukum dia kerja paJ...sa sampai 
3 bulan lama nya. dan perkara utang-piutang kuasalah Wakil 
Sultan itu memutisi jikulau harga barang-barang yang te rselisih 
tidak kbih daripuda sera tus li ma puluh ringgit burung. 

Pasal kelima 

Maka dari keputusan Tengku Raja Muda dan Wakil Su ltan di 
Medan Kesawan. ji kLtlau dencla lebih dari 6 tahil dan ke rja paksa 
lebih dari 2 bu lan lamun yLt bolehlah orang mcngad u eli Kerupatan 
Sc ri Pad uka Ttwnku Sultan. Begitu juga jikalau Tuunku Raja 
Muda memutisi utang-p iutang yang kbih da ripada lima puluh 
ringgit burung dan jikalau Wakil Sultan di Medan Kesawan me
mutusi perkara utang-piutang yang lebih daripada tiga pu luh lima 
ringgi t burung. 

Pasal keenam 

Jikalau orang tidak suka menerima keputusan Tengku Raja Muda 
dan Wakil Sultan atau Datuk-Datuk atau Kejuruan. melainkan di 
tlalam 15 hari juga bolehlah dia mengadukan ll alny u eli Kerapatan 
Seri Pacluka Tuanku Sultan clan sesudahn ya lalu waktu itu maka 
pengaduannya tidak diterim a lagi . 

Pasal ketujuh 

Ji kalau o rang sudah dihukum kena dendu dan tidak dia bayar 
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dalam 15 hari boleh lah dcnda itu cliganti dengan kerja paksa. maka 
denda itu I tahil diganti I 0 hari kerja paksa. 

Pasal kedelapan 

Barang siapa yang kalah eli dalam pcrkara utang-piutang itu mem
bayar sepuluh sa tu ( I 0(/r- ) kepada Hakim yang memuruskan dan 
j ikalau di muka Kc!·a!J'ttan ada pengaduan a tas kcputusan Hakim 
maka siapa yang kalah kcmudian membctyar a tau menan ggu ng juga 
uang meja pengaduan pertamct. 

Pasal kesembilan 

Barang siaRa yang sah beru tang ti ada menurut kcputusan Hakim 
maka hartanya bokhlah diambi l se rta dijual akan mem bayarkan 
secukup utangnya clan jikalau hartanya tidak mencukupi utangnya 
maka yang berpiutang bolehlah minta tutup o rang yang bcru tang 
itu akan memaksakan bayar. 
Maka tiap-ti ap delapan ringgi t hurung. utang boleh menjadikan 
tutup orang yang be rutang lamanya sa tu bu lan. tetapi ticlak hok h 
tetap orang berutang lcbih lama d ctri pad a clua tahun berapa juga 
u tangnya. Maka uang permakanan oran g yang di tutu p i tu d i ba
yarlah clahulu oleh yang bcrpiutang tiap-tiap bulan akan tc tapi 
itu uang menjadi pertambahan utang yang tertutup itu . 

Pasal kesepuluh 

Kerapatan Seri Paduka Tuanku Sultan yaitu Seri Paduka Tuanku 
Sultan se ndiri yang jadi kepalanya dan yang sama duduk eli Kera
patan itu Tengku Raja Mucla dan Wakil Sultan eli Medan Kesawan 
dan Datuk Ampat Suku dan Kejuruan Pacut clan Datuk Bandar 
dan Tuan Kadi dan Tengku Jaksa. 
Maka jikalau Seri Paduka Tuanku Sultan sendiri uzur melainkan 
Tengku Raja Muda yang ganti jadi kepala Kerapatan clan jikalau 
Tengku Raja Muda uzur juga. Wakil Sultan d i Medan yang jadi 
gantinya . sedemikian Kerapatan itu boleh menimbang dan me
mutusi perkara dan lain dari kepalanya ::tela berhimpun Datuk-

342 



Datuk atau K~juruan dua ora ng bersama dengan Tuan Katli dan 
Tengku Jaksa. Kerapatan itu menimbang dan memutusi pcrkara 
semusyawarat dcngan \Vakil Seri Paduka Gubernur yang ter
hi nwun. 

Pasa l kesebelas 
Maka Kcrapatan itu mcmutusi segala perkara kesalahan yang harus 
dihukum bayar tlenda lcbih daripada I 0 tahil dan kcrja paksa 
kbih dari pada 3 bu lan lamanya. Lagi begitu juga segala perkara 
utang-p iutang yang kbih daripada kuasa Hakim lain-lain tersebut 
di alas ini. clan lagi segala perkara yang te lah diputuskan okh 
Hakim lain-lain itu bolch lagi diadukan di Kerapatan itu scpanjang 
pasal yang kl'dua. yang kelima. dan yang keenam di atas. 

Pasal keduabelas 

Barang siapa yang hl'ndak membuka perbra d i Kerapatan itu me
lainkan mengadu kcpada Tengku J,aksa bokh p~riksa pcrkaranya 
sebclumnya dibawanya dal am Kaapatan . 

Pasal ketigabelas 

Tempat perhimpunan 1\eraparan yaitu di Labuhan Deli atau tli 
Medan l\esa11·an keduanya negeri Scri Pad uka Tuanku Sultan me
naruh Jaksa. Segala perkara yang tcrmasuk dalam Kerapatan da n 
yang tumbuh dalam pcgangan Tuan Kontrolir ~ktlan . diputuskan 
di Ml·dan juga . dan yang tumbu h di dalam pegangan Tuan Kon
trolir di Labuhan Deli diputuskan di Labuhan Deli juga. 
Termaktub di ncgeri Ml'dan pada hari 1 J bu lan Zulkaedah ta hun 
1307. 

Cap Scri Paduka 
Tuanku Sultan 

fkli 

Cap l):lruk Sl'-hanyaman 

Cap Datuk Rustam 

Cap Rl'Siclen 
P.T P.P. Mcclan 

(w.g.) W.M. Mich ielsen 

Cap Datuk Hamparan 
Perak 

Cap Datuk Amir 
Karnpung Baru 
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Pasal pertambahan jadi pasal keempatbelas 

Maka surat aturan yang ditetapkan okh Sni Paduka Tuan Resi
den G . Schera clari tanggal 7 ha ri bu la n Januari 1887. b ~'rsama 

clengan 12 hari bu lan Rabiulakllir 1304 . Tidak dijalankan lagi 
karena segala aturan yang tertulis dalam surat itu sudah terscbut 
di dalam aturan ini. 

Termaktub di Medan pada 15 Juni 1899 
atau paua 5 Safar 13 17. 

Salinan ini mcnurut yang asal 
Tengku Jaksa Kerapa tan Medan 

( w.g. ) 
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Cap Tuan Resi tk n 
( w .g.) Ste instra ten 



Lam piran D. 

Tentang mengeloearkan f 5.- bagi mengoeboe rkan 
orang matj j ang miskin 

BESLUIT 

KERADJAAN NEGE RI DE LI 
No. t087 

Baltwa kita Se ri Padoeka T ol'a n k u Soelt a n serta Orang-ornng besar 
Keradjaan :\egl'ri D~li. 

tclah mem batja 
sonat T ot·an Ass is tcnt Resident Deli dan Serdang No. 1253 / L.D. 
dd o. 27 Novt'mbcr 1928 tcntang hal 111l'llgOl' hocrkan o ran g mati 
jang miskin dan tiada be rwaris dengun ongkos dari Landschaps
kas. 

Telah mcnin. bang 

Sckonang-koerang ongkos boeat mengoebol·rk:.:tn dengan menilik 
sc kad a r jang wadjib bagi o r.mg jang m iskin : 

T t'lah Jlll' IH:~ta pkan : 

Di bcnarkan bagi seka lian Wazir-wazi r kepala ocro~ng a kan me nge
locarkan sedjocml ah f 5. (lima roepiah) da ri pc ndapata n Land
sc hap boeat mengoeboakan o rang m ati jang mi sk in t iada be r
waris :ttau .i •: ng tiada m amp oc o kh warisnja karc-n a kcrr.i skinan. 
Dc- m il-ianlah paatoeran ini berlakoe bagi sl'l oe roeh Keradjaan 
Deli scrta djatlja han taalocknja. 

Gczicn · 
Assi~tent-Re isi dent van 
De li en Scrdang. 

(w.g. J S. BO UMA t 
( Ambtss tl' m pel) 

Ko ta Meim ocn. 29 Decem be r 1928 
Atas nama Kl·radjaan Negcri Del i 
Sri Padoeka T ol·ankoc Sultan Negeri 

De li 
( Amhtsste mpe l)(w.g.) T . Amaloed in 
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Catatan pengarang 

f 5 pada waktu itu adalah sama nilainya lkngan segoni = (12 1 ~kg 

beras pada waktu seka rang ini = Rp I 2.000. 
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Lampiran 1::: 

( Salinan menuru t aslinya) 
Ejaan sekarang 

' ' Perar uran menjaga hal jinah atau pe rbuatan K~ji " 

no. 6 tgl. 2 Juli 1908 

Mahkamah Kesawan 

Bahwa kita Se ri Paduka Tuanku Sultan Maamun Alrasy icl Pe rkasa 
Al amsyah N~geri Del i sc rt a Orang-orang Besa rnya Tengku AI Haj i 
Mohamad Syckh Pemangku Seri Akar di Raja Kerajaan Pen:ut. 
Da tu k Seri lndra Lela Se tia Raja. waz ir Sepul uh Dua Ko ta Ham
paran Pcrak. Mohammad Mu nei, Datu k Serbanyaman. Datuk 
Bahaud in . Tungka t Suka Pi ring. Oewan Haji Abd ul Kadir Wak il 
Scncmbah. telah mupakat dengan Pacluka Seri Tuan Asisten 
Residen Del i. 
Mcnim bang di atas hal kead aan yang sud ah tum buh kelakuan pe r
buata n ha mba Rakyat. yang terlarang haginya di dalam huku m 
Syarak dan Adat jadi me ngurangkan atas martabat ba ngsa mcreka 
itu. dan mendatangkan lagi (fitnah) di da lam negeri . 
Maka okh karena itu pe rsiclangan Kerapat:ll1 pad <1 9 Juli 1908 
menctapkan d<1n menjadikan satu peratu ran yang d ijalankan bagi 
te tap selama-lamanya a tas s~gala mereka di clalam kerajaan neger i 
Ddi dan heriku t scgala jajahan yang takluknya atas segala mereka 
itu . lak i-laki dan Pl~ rcmp u an . yang mempcrbuat kelakuan dan pe
kerjaan yang hina. menjadi Jalang atau menyunclal. di kam pung
kampu ng atau di te mpat-tt·mpat yang lain. Maka d ilarang olch 
Kerapatan atas pcrbuatan me reka itu sekali-sekal i tidak boleh 
membuat zinah barang bagaimana juga jalann ya a tau m~nyampuri 

pekerjaan zi nah itu . bc rsa maan juga dengan perem puan yang ber
suami. Maka barang siapa mereka it u kelakuannya yang melanggar 
larangan ini. maka ianya dit angkap serta dihukum, bagaimana nan
ti timbangan keputusan d i belakang hari . 
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(Cap Sultan van Deli ) 

(Cap T .H. Mohd. Syekh 
pemangku Perctlt ) 
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Termaktub pacl.a 9 Juli 1908 
Cap wakil 
Sen em bah 

Cap Tungkat 
Suka Pi ring 

Cap wazir van 
Hamparan Perak 

Cap Datuk van 
Serbanyaman 



L.1mpi ran l Salinan mcnurut aslinya 

Pera turan Laga Ke rbau 

BESLUIT 

Kcrajaan Ncgl'ri Deli 
No. J04 

Bah \\'a kita s~· r i Pauoe a Toc:ankoc Sult an Maa m oen Alrasjid 
Perkasa Ala msjah j ang bcrtac hta Knadjaan l':egcri Ddi Sl'rta 
dacrah r<lll tau tljadjahan taaloeknja . 

Telah bermoefakat 

<knga n d t> mi kian Waz ir-wazir d a n Orang-o rang Besa r Kcratljaan 
cgt'ri Dt'l i jang dihadiri oleh Padoeka Sri T oean Assis tent Rl·si

dcnt Deli dan Scrdang Padoeka T oca n Contro leur Bc n ~·dc n Dl'li . 
U\.. l l 

Telah menimbang 

hal h·adaan tcntang m c lakoekan pe rlagaan kerhau jang biasa tli la
koekan o ll'h Radja- Radju da n Orang-orang Besa r jang tl'lah mt·nja
di adat kepuda Negeri pada tiap-tiap masa kesoekaan . bagi Radja 
dan o rang Besar bokh m e ngadakan pcrlagaan itoe. 

Telah menetapka n 

dilK·narkan lagi bag i Radja clan Orang-orang Besar it<)l' hOl'at 
mengadakan perlagaan kcrbau hanja pada hari m e mcgang poeasa 
bol'lan Ramadlan clan h a ri pengabisa nnja . dengan sjara t pcndj a
gaa n jang tiad a m enimbot'lknn bahaja bagi o rang banjak. Bcgit oc 
dj ot'ga tiap-tiap kerbau jang akan dilaga. henda kl ah dikcra t 
oedjocng ta nt.loeknja kira-kira pandja ngnja 2 inchi . 

Kota Maimoen. 9 Augus tu s 1923 
Kerat.lja:ltl egeri Deli 
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~ktlan . Jen 22 s t~o' n Augustus 1923 Ambtss tc mpd van d~n Sultan 
Goien : van Deli 

De Assistcn t R·~sidcnt van 
Ddi en St>rdang.. 
(w.g.) Wint: kt'l 
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Lampiran F 

( Salinan dari y:mg asli ) 
0. 7J 

PERA TOl:: RAJ\ ten tang mene tapkan so~.· a toe oendang-ol' ndang 
dari hal melepaskan dan mcnga ngkat Radja-Radja dan Pe nghoe
loe Batak eli o nde ra fckdin g Pad ang d an Bt·cl agei. 

13 ES LUJT 

l\o. 54 ' P.K. 

Ke radjaan Dt• li . me rasa pnl oe akan ffil' IH~ tapkan soca toc o endang 
dari hal mckpaska n da n mcngangkatkan Kadja -ra dja Batak clan 
Penghocl oc-penghoelo~.· di ond eraf(kclin g Padang dan Beclagci. 
Te lah mem batja socrat dari T ocan Con tro kur Padang dLtn Bt>dage i 
be rtarid1 pada 29 J a r1l1Ltri 1929 No. Ml4 / l d an sot' ra t dari T oean 
Assiste nt Residl'n t Dt.'li dan Serda ng bl' rlaril.:h pacta 2 Maa rt 1929 
No. :s7 / L. D. 

TELAH MEMOETOESKAN 

Pasal 1 

I ) Radja Ba tak dan Pcnghoeloe di Padang dan Bedage i dia ngka t 
dan dilcpaskan okh s~: ri Padoek a T ocan koc Soe ltan Deli, 
seboleh-bolehnja m~ngikoet adat jang masih dilakoekan . 

2) Dari hal keangkatan dan kekpasan Radja-radja Batak di 
djalankan d engan mc mocfaka t Padol'ka Scri T oca n Assistent 
Reside nt Deli dan Scrdang d an dari hal Pengh oeloe didjalan
kan cle ngan scm oe fak a t Padoeka T oea n Contro leur Padang 
dan Bcdagei. 

Pasal 2 

I ) Maka sebeloemnja d il epaskan atau diangkat Kepala-kepala 
jang te rseboet difatsal I terke tjocali atas pe rmintaannja 
sendiri hendaklah Se ri Padoeka T oean koe Soeltan mene rima 
pertim bangan (advies) dari Kerapatan jang berkoeasa m e lihat 
tempa t ked iam annj a. 
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2) Apa bila timbangan (advies) jang dipnolch itoe ti ada di toe
roct. maka haroeslah dari hal ini dinjatukan d engan besluit 
jang baalasan. 

3 J Sesocatoc diangkat ~1tau dilepas. rnaka henclaklah diberi hal 
ini kcpada jang berhak. 

Tl·rma k toeb di Kota Meimoen 
(Mcdan) pada 2 Mei 1929 

Medan. den 8 sre .Tuni I 929 

Goedge keu rd : 

Ambtsstcmpel (w .g.) T. Amaloedin 

idem (w.g.) T. Zainarrasjid 

(w.g.) T. Alamsjah 

De ( ;ouw rne ur cler Oostkusl Van Sumatra 
Op last : 

De Assistcnt Resident T er Beschik ki ng 
(w.g.) Scheffer 
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PE:'\l! LI S D,\ N IST RI B~· SERTA A!\'A I-: ME:'\ANTl ' 
Dl ~I LKA PELAM I:'\A:"\ 

PENGANT IN BERKUNDAI 
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