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PENGENALAN 

Novel yang bertajuk ‘Iakah Salmah’ dan Salah Asuhan adalah karya sastera yang menjadi tipa 

induk Kesusasteraan Pascakolonial terutama dalam kawasan Kesusasteraan Asia Tenggara. 

Novel ‘Iakah Salmah’ dikarang oleh Ahmad Rashid Talu pada tahun 1929. Seterusnya, Ahmad 

Rashid Talu pengkaji singkat menjadi ART. ART lahir di No. 2, Lumut Lane, Pulau Pinang 

pada tahun 1889. Ia mendapat pendidikan awal di sekolah Melayu Chowrasta, Pulau Pinang 

sehingga darjah 3. Novel-novel yang dihasilkannya, ia meletakkan Pulau Pinang sebagai titik 

tumpu utama. ART merakamkan kehidupan sosiobudaya dan ekonomi masyarakat Pulau 

Pinang khususnya di kawasan Tanjung dalam lingkungan masyarakat yang hybrid dan 

majemuk pada masa era modenisasi sekitar dekad 1920-an sehingga 1930-an. Kemahiran ART 

menceritakan masyarakat Pulau Pinang di dalam novelnya disebabkan oleh latar belakang 

kehidupan beliau yang telah dilahirkan, membesar dan mempunyai pengalaman hidup 

berdasarkan pelbagai bidang pekerjaannya di Pulau Pinang yang ketika itu sehingga kini 

merupakan sebuah kota kosmopolitan yang dihuni oleh pelbagai bangsa dan budaya yang 

berasal dari seluruh bahagian di dunia (sejagat). Namun, novel ‘Iakah Salmah’ bukanlah novel 

pertama yang dikarang oleh ART sebagai novel dengan latar belakang Tanah Melayu. Dua 

tahun sebelumnya iaitu pada tahun 1927, ART menerbitkan novel yang bertajuk Kawan Benar 

yang lebih dahulu menceritakan kehidupan masyarakat Melayu Pulau Pinang. ART dalam 

novel-novelnya selalu menggunakan latar belakang masyarakat Melayu Tanjung di Pulau 
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Pinang mahupun hubungan-hubungan yang saling berkaitan dengan negeri yang lainnya 

(Mohd. Hanafi Ibrahim, 2017:4).  

Semasa hidupnya, ART bersahabat dekat dengan Syed Syeikh Al-Hadi (SSH) iaitu 

seorang penggagas reformasi (gagasan kaum muda) di Tanah Melayu. SSH juga seseorang 

yang menubuhkan syarikat percetakan Jelutong Press yang kala itu telah menerbitkan majalah 

Al-Ikhwan, Saudara dan sebagainya menjadi bacaan yang sangat penting di Pulau Pinang 

(Jelani Harun, 2005:12). Melalui kehadiran SSH inilah pada akhirnya menjadikan ART mampu 

mengasah bakat kepengarangannya. Hal ini dibuktikan pada novel ‘Iakah Salmah’ yang telah 

terinspirasi oleh Hikayat Faridah Hanum karangan SSH yang terbit pada tahun 1925. SSH 

sangat peduli terhadap perjuangan dan hak-hak kaum wanita terutama dalam hak pendidikan. 

Norhayati Ab. Rahman (2014:87) menyatakan bahawa bagi SSH pendidikan adalah bahagian 

penting bagi memajukan bangsa. Oleh sebab itu, wanita juga perlu terlibat dalam pembentukan 

bangsa dengan diberikan pendidikan supaya mereka lebih maklum tentang keperluan-

keperluan bangsa kerana pada masa itu masyarakat Melayu mempunyai pandangan yang kolot 

terhadap pelajaran dan kebebasan wanita. Berdasarkan persahabatan antara keduanya, ART 

telah dipengaruhi nilai-nilai dan pemikiran SSH tersebut di mana kenyataan itu ia tuangkan ke 

dalam novel Iakah? Salmah pada watak Salmah sebagai perempuan yang maju. Sehingga akhir 

hidupnya, ART telah menghasilkan sebanyak sembilan buah novel. ART meninggal dunia pada 

12 Julai 1939. 

 Sementara itu, Salah Asuhan adalah sebuah novel yang dikarang oleh Abdul Moeis. 

Mohammad Sa’roni (1995:8) menyatakan bahawa Moeis lahir di Sungaipuar, Bukit Tinggi, 

Sumatera Tengah (kini Sumatera Barat) pada 13 Julai 1883. Moeis hidup dalam keluarga yang 

terpandang. Ayahnya adalah seorang ketua adat di Bukit Tinggi dan ibunya merupakan 

keturunan ulama Islam. Berdasarkan tingkat sosial itu, maka Moeis disekolahkan di sekolah 

milik Belanda iaitu Europeesche Lagere School (ELS) di Bukit Tinggi. Selepas itu, Moeis 
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berangkat ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya di bahagian kedoktoran School Tot 

Opleid ing Voor Indische Arsten (STOVIA) mengikut langkah saudara kandungnya yang telah 

lebih dahulu menjadi doktor. Di sana, Moeis sering terlibat aksi protes kerana menyuarakan 

pendapatnya tentang adanya diskriminasi yang dilakukan kepada pelajar peribumi. Misalnya, 

para pelajar peribumi harus berpakaian dengan pakaian daerahnya masing-masing dan tidak 

boleh menggunakan kasut mahupun kemeja yang rapi. Oleh sebab itu, Moeis hanya bertahan 

sehingga tingkat tiga sahaja kerana ia harus dikeluarkan dari STOVIA akibat protes-protes 

yang disuarakannya. Kemudian, Moeis mula berkarir dengan bekerja sebagai jurutulis di 

sebuah perusahaan milik Belanda. Ia juga pernah bekerja di Bank Rakyat (Volkscredietwezen) 

di Bandung. Pada akhirnya, Moeis terjun ke dalam bidang jurnalis dan menjadi seorang 

pemberita yang sangat terkenal. Pilihannya itu didasari oleh kemahuan dirinya untuk 

menuliskan potret realita kehidupan rakyat peribumi yang hidup dalam penderitaan akibat 

perlakuan Belanda.  

Selama menjadi juruberita, Moeis banyak bergaul dengan tokoh-tokoh nasional. Berkat 

pergaulan itu pula, Moeis mula beralih menjadi tokoh politik di Bandung dan menjadi wakil 

ketua CSI (Central Sarikat Islam). Pidato-pidato Moeis sering membuat kekacauan kerana 

semangat peribumi yang diucapkannya. Kemahiran Moeis berpidato telah lahir sejak ia kecil 

di mana dirinya dikenal sebagai anak yang suka berdebat. Hal ini juga disebabkan oleh 

kebiasaan masyarakat minangkabau yang dikenal pandai berpantun dan berpepatah. Akibat 

daripada pidato-pidatonya tersebut, Moeis dicap oleh Belanda sebagai seorang tokoh 

pergerakan dan membuat dirinya harus hidup dalam pengasingan. Maka, sejak saat itu karir 

Moeis juga ikut berhenti. Seterusnya, Moeis mengisi kegiatannya dengan mengarang dan pada 

akhirnya menjadikan Moeis sebagai seorang sasterawan dengan sebutan “Perintis Pujangga 

Baru”. Di antara seluruh karya sasteranya, yang paling membuatnya terkenal adalah berkat 

novel Salah Asuhan yang ditulisnya. Novel ini ditulis berdasarkan pengalaman hidup Moeis 
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yang pernah mencoba menjalin hubungan dengan gadis Belanda namun terhalang oleh adat 

istiadat yang berbeza dan pada akhirnya komunikasi antara keduanya harus terputus. 

Pengalaman cintanya itu tertuang dalam watak Hanafi dan Corrie. Moeis menghabiskan masa 

tuanya di Bandung. Ia meninggal dunia pada 17 Juni 1959 dalam usia 76 tahun. Untuk 

mengenang jasanya, pada tahun 1959 ia diakui sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Pada 

tahun 1968, Abdul Moeis diberikan anugerah seni oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagai Sasterawan Indonesia Utama dengan karya sastera terbaiknya yang 

bertajuk Salah Asuhan (Mohammad Sa’roni, 1995:9-21).  

Berdasarkan penjelasan latar pengarang novel ‘Iakah Salmah’ karya ART dan novel 

Salah Asuhan karya Abdul Moeis di atas, maka di dalam penulisan ulasan buku ini pengkaji 

akan cuba membandingkan suara penentangan dan kebaikan penjajah Inggeris mahupun 

Belanda yang terdapat di dalam novel Ia-kah Salmah? dan novel Salah Asuhan. 

PERBINCANGAN 

Novel ‘Iakah Salmah’ dihasilkan di Pulau Pinang pada tahun 1927 tepat di masa pemerintahan 

British. Jelani Harun (2005, m.s. 23) menyatakan bahawa novel Iakah Salmah dicetak oleh 

Mercantile Press. Kini, terbitan novel ‘Iakah Salmah’ yang dapat dibaca salah satunya adalah 

yang diterbitkan oleh Penerbit Fajar Bakti di Kuala Lumpur pada tahun 1975. Novel Iakah 

Salmah berjumlah 293 muka surat. Norhayati Ab. Rahman dan Fatimah Busu (dalam Rahimah 

A. Hamid, Saad Othman, Ahmad Moghni Salbani, 2013) menyatakan bahawa novel ‘Iakah 

Salmah’ adalah novel Melayu yang paling awal yang menerapkan perihal ekonomi, pendidikan 

dan kedudukan bangsa Melayu ketika itu.  Novel Iakah Salmah juga bersifat tempatan kerana 

watak, latar dan persoalan-persoalan yang diceritakan seluruhnya berkisah tentang masyarakat 

di Tanah Melayu khususnya di Pulau Pinang.  

Salmah selaku watak utama dalam novel ‘Iakah Salmah’ adalah seorang perempuan 

yang masih berumur 15 tahun. Salmah adalah seorang perempuan Melayu namun ia telah 
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berpegang kepada kebudayaan Barat. Meski begitu, Salmah tetap menjunjung tinggi ajaran 

agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Kebudayaan Barat yang dimaksudkan di sini 

ialah amalan-amalan yang sering dilakukan Salmah seperti cara berpakaian, cara makan 

mahupun jenis makanannya, cara berfikir dan cara berperilaku. Kenyataan ini disebabkan oleh 

latar belakang pendidikan Salmah yang berkelulusan sekolah Inggeris hingga tamat darjah 

delapan (Form IV) atau Junior Cambridge. Cara berpakaian Salmah dalam novel ‘Iakah 

Salmah’ ditampilkan bukan layaknya seperti seorang perempuan Melayu.  

Nampak-nya seperti Salmah?  

Ia-kah Salmah? 

Saya pikir pun bagitu. Pakaian-nya saja yang membawa kita 

mula-mula tadi salah teka, Chin! 

Pasal pakaian zaman ni bermacham-macham. Pantang ada duit 

saja, sudah mengubah dan mengikut atoran pakaian lain daripada 

bangsa kita. Tambahan pula jika sudah terpelajar dengan ilmu 

zaman sekarang. Ta’tahu saya hendak bilang. Muka pun tidak 

berlindong lagi.  

(1969:41). 

Karakter Salmah yang tidak menggunakan hijab sering sekali menyebabkan Salmah 

menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat Melayu. Salmah dianggap telah merosak 

imej perempuan Melayu sehingga ke manapun Salmah pergi akan selalu timbul pertanyaan 

untuknya semacam ‘Iakah Salmah’ (Norhayati Ab. Rahman, 2014:88). Kemudian, Salmah 

tidak memakai hijab bukan bererti dirinya tidak faham tentang agama. Malah, Salmah adalah 

perempuan yang cuba memajukan anak bangsa dengan meluruskan dan melaksanakan ajaran-

ajaran agama Islam yang murni dan sebenar di samping budaya moden yang terus berkembang. 

Hal ini dibuktikan Salmah kepada masyarakat Melayu melalui kritikan yang dilakukannya 

terhadap sistem kepercayaan di lingkungan sekitarnya. Salmah merasa bahawa masyarakat 

Melayu telah menyalahi ajaran agama Islam di mana banyak daripada mereka ini menganggap 

bahawa pada bulan Safar merupakan sebuah masa di mana akan terjadi beberapa musibah atau 

kesialan bagi mereka. Maka untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Melayu khususnya di 

Pulau Pinang diharuskan untuk melaksanakan mandi safar. Aktiviti mandi safar ini dipercayai 
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dapat mencegah atau bahkan menghilangkan segala macam kesialan, wabah penyakit menular 

mahupun bencana dan musibah yang akan dialami khususnya pada bulan Safar (Muhammad 

Ashsubli, 2018:85). Padahal, segala kemalangan yang akan terjadi bukan hanya berlaku pada 

bulan Safar sahaja dan aktiviti mandi Safar ini tidak ada sekalipun diajarkan dalam agama 

Islam. Bagi Salmah, ini adalah kelemahan terbesar masyarakat Melayu. 

Berdasarkan cara berfikir dan cara berperilaku watak Salmah di dalam novel ‘Iakah 

Salmah’ telah menempatkan dirinya sebagai “lambang” perempuan Melayu yang moden 

berasas kepada faham-faham baharu yang dibawanya ke dalam masyarakat Melayu di Tanjung. 

Oleh sebab itu, Salmah telah menampilkan sebuah imej yang berbeza dan berlawanan dengan 

gambaran kehidupan sebagai perempuan Melayu pada masa itu. Dalam latar masyarakat 

tradisi, anak gadis selalunya dipingit dan terkongkong (Norhayati Ab. Rahman, 2014:88). 

Sejalan dengan pendapat Norhayati Ab. Rahman (2010:250) menyatakan bahawa perempuan 

telah menjadi subjek dan objek utama dalam teks karya kesusasteraan, baik sastera Melayu 

tradisional mahupun sastera Melayu moden. Hal itu ertinya, keberadaan perempuan sangat 

berpengaruh kepada isi teks sastera. Dalam karya sastera, perempuan dan masalahnya sering 

kali dibicarakan. Imej perempuan selalu digambarkan sebagai watak yang lemah dan tidak 

berdaya (inferior) terhadap watak lelaki. Namun, berkat kehadiran watak Salmah dalam novel 

‘Iakah Salmah’ telah membawa imej diri perempuan menjadi sangat baik. Perempuan tidak 

lagi berada di bawah dominasi daripada watak lelaki. Bahkan, Salmah adalah perempuan yang 

sangat berpengaruh bagi masyarakat di sekitarnya. Melalui pemikirannya, Salmah telah 

menyedarkan masyarakat bahawa perempuan juga mempunyai hak dan kebebasan. Misalnya, 

setiap perempuan berhak untuk memilih jodoh bagi dirinya. Kemudian, imej perempuan bagi 

Salmah yang paling penting di sana adalah ia berhak mendapatkan pendidikan moden seperti 

layaknya kaum lelaki.  
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Terciptanya watak Salmah oleh ART ini adalah berdasarkan kenyataan yang terjadi di 

Pulau Pinang. Jika ditinjau menurut sejarah, Pulau Pinang adalah bekas jajahan daripada 

Inggeris. Noriah Mohammed dan rakan-rakan (2006:19) menyatakan bahawa Pulau Pinang 

telah diambil alih oleh Francis Light pada 11 Ogos 1786. Peristiwa ini merupakan titik penting 

dalam catatan sejarah negara kerana melalui pengambilan ini menandakan bermulanya 

kemasukan kuasa Inggeris ke negeri-negeri Melayu. Kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu 

pada akhirnya telah menempatkan anak watan tidak menafikan sumbangan penjajah terhadap 

negara dan diri mereka (Rahimah, 2010) dan pernyataan ini telah tergambar jelas dalam watak 

Salmah. Di dalam novel ‘Iakah Salmah’, Salmah telah menjadi peribadi yang komprador iaitu 

seseorang yang mewarisi nilai-nilai kolonial. Peribadi komprador ini semakin nyata apabila 

dilihat lagi melalui latar pendidikan yang telah dijalananinya. Namun sekali lagi, Salmah 

bukanlah seorang perempuan Melayu yang mahu menjadi Inggeris apalagi sampai harus 

berpindah kewarganegaraannya.  

ART sebagai anak watan yang berketurunan asli Pulau Pinang, pasti mempunyai sikap 

ketidakpuasan hati, memprotes dan bahkan menterbalikkan pergantungan terhadap penjajah 

(Inggeris). Suara penentangan yang diungkapkan ART di dalam novel ‘Iakah Salmah’ tidak 

ditampilkannya sebagai sesuatu yang buruk, malah suara penentangan itu bersifat memajukan 

masyarakat tempatan khususnya pada masyarakat Melayu Tanjung. Hal ini disebabkan oleh 

pemikiran ART yang tidak mahu bangsanya tertinggal oleh bangsa-bangsa lainnya. Meski 

begitu, ART sebagai pengarang bukanlah sekadar menerima faham-faham Barat yang masuk 

begitu sahaja ke dalam dirinya. Malah, melalui ideologi Barat yang dibawanya ke dalam watak 

Salmah inilah pada akhirnya ia cuba menyedarkan masyarakat Melayu Tanjung yang masih 

bertahan pada tradisi lama. menerima dengan bijak demi menyedarkan masyarakat tempatan. 

Salmah yang bersikap komprador telah berjaya mengubah pola pikir masyarakatnya. 

Hal ini disebabkan oleh pengaruh daripada British yang membuat masyarakat tempatan telah 
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mewujudkan suatu kebebasan individu, berfikir dan bertindak serta kebebasan mengeluarkan 

pendapat. Sebuah keadaan ini telah membuka mata dan pemikiran orang Melayu untuk meniru 

gaya pemikiran yang baharu (Siti Rodziah Nyan, 2009). Salah satu contoh daripada sikap ini 

adalah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang terdapat di dalam novel ‘Iakah Salmah’ 

di mana di dalam satu keluarga seorang anak juga dibolehkan untuk menyampaikan 

pendapatnya, bukan hanya bergantung terhadap pendapat ayah dan ibu sahaja kerana mungkin 

sebuah pendapat yang disampaikan seorang anak lebih baik dibandingkan orang tuanya. Maka, 

berdasarkan peristiwa ini ART telah menampilkan salah satu cara untuk memajukan anak 

bangsa.   

Selain daripada suara penentangan dan kebaikan Inggeris yang terdapat di dalam novel 

‘Iakah Salmah’, ART juga menampilkan adanya pertembungan antara Timur dengan Barat, 

pertembungan golongan tua dan muda dan sebagainya. Di sini, ART adalah pemikir yang 

termasuk ke dalam golongan muda. Kemudian, ART juga mahu menyampaikan kepada para 

pembaca untuk melihat mana yang baik dan buruk daripada Timur dan Barat. Di dalamnya, 

ART juga telah bersikap adil terhadap watak Salmah yang dibuatnya dengan tidak melebih-

lebihkan karakter Salmah sebagai perempuan Melayu yang beramalkan kebudayaan Barat.  

Seterusnya, pengkaji akan membandingkan novel ‘Iakah Salmah’ di atas dengan novel 

Salah Asuhan yang berasal dari Hindia Belanda (kini Indonesia) dengan membincangkan 

masalah yang sama iaitu tentang suara penentangan dan kebaikan penjajah (Belanda) yang 

terdapat di dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Moeis. Novel Salah Asuhan diterbitkan 

oleh Kantor Bacaan Rakyat (kini Balai Pustaka) pada tahun 1928 dan berjumlah 306 muka 

surat. Novel Salah Asuhan yang terbit hari ini merupakan hasil revisi dari naskah pertama yang 

dikirimkan Moeis ke Balai Pustaka pada tahun 1927. Novel Salah Asuhan versi pertama, 

tampak terlalu merendahkan imej Barat hingga menyebabkan novel ini tidak dapat diterima 

oleh penerbit Balai Pustaka yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Pada versi kedua imej Corrie 
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sebagai representasi Barat di hadapan peribumi Hindia Belanda diubah menjadi lebih 

terhormat. Perubahan ini terjadi kerana Moeis telah melakukan kesepakatan lebih lanjut dengan 

penerbit Balai Pustaka supaya novel Salah Asuhan dapat diterbitkan (Wiyatmi, 2013:181). 

Namun, Moeis hanya mengubah watak Corrie sebagai perempuan Barat di dalamnya. Tidak 

ada sedikitpun kritikan yang diubah Moeis terhadap Belanda dan hal ini tidak disedari oleh 

penerbit Balai Pustaka. 

Balai Pustaka ditubuhkan oleh Belanda pada tahun 1908. Balai Pustaka awalnya 

bernama Commissie voor de Volkslectuur. Kemudian, pada tahun 1917 nama tersebut berganti 

menjadi Kantoor voor de Inlandsche Scholen en Volkslectuur (Kantor Bacaan Rakyat) atau 

yang kini kita kenal sebagai Balai Pustaka. Salah satu kebijakan Belanda untuk menubuhkan 

Balai Pustaka adalah untuk mewaspadai supaya bahasa Belanda mahupun pemikiran Barat 

jangan sampai diakses oleh peribumi secara tak terkendalikan. Di saat yang bersamaan juga, 

pada masa itu sedang terjadi gejolak politik yang dinamakan “Politik Etis” sehingga membuat 

mereka kekurangan bahan-bahan bacaan yang memadai. Pada akhirnya, orang-orang Belanda 

yang humanis terus mendesak pemerintahan untuk mengambil tindakan terhadap permasalahan 

tersebut (Doris Jedamski, 2009:1).  

Alasan lain pemerintah Belanda menubuhkan Balai Pustaka adalah untuk mencegah 

pengaruh buruk kehadiran Sastera Melayu rendah yang hanya menyingkap kehidupan 

“Pernyaian” dan untuk menghentikan terbitnya “Bacaan Liar”. Agus Sulton (2015, m.s. 213) 

menyatakan bahawa bacaan liar adalah sebuah media karya sastera yang sangat efektif sebagai 

wadah perjuangan dan protes kepada pemerintah sehingga harapan untuk keluar daripada 

kolonialisme Belanda lekas terwujud. Hal ini disebabkan oleh pemerintah kolonial yang mulai 

gencar mengatasi derasnya bacaan yang menyinggung kekuasaan kolonial, baik yang 

dihasilkan rakyat pribumi atau Tionghoa peranakan (Razif, dalam Agus Sulton, 2015:215). 

Berdasarkan pernyataan di atas, tanpa disedari bahawa peristiwa ini merupakan sebuah 
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kebaikan yang diberikan Belanda terhadap negara yang terjajah yang di mana mereka telah 

melakukan sebuah pengawalan terhadap kegiatan penerbitan buku. Hari ini, hasil daripada 

peristiwa tersebut dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia kerana melalui Balai Pustaka 

inilah buku-buku yang dihasilkan di Indonesia dapat diterbitkan. Bukan hanya itu sahaja, 

kehadiran Balai Pustaka juga sangat membawa pengaruh bagi para sasterawan negara, 

termasuk salah satunya Abdul Moeis yang telah menerbitkan novel Salah Asuhan.  

  Novel Salah Asuhan diperankan oleh watak utama yang bernama Hanafi, ia adalah 

seorang anak peribumi yang berasal dari Nagari Solok iaitu yang pada hari ini Solok 

merupakan salah satu bandar yang berada di Sumatera Barat. Hanafi tinggal bersama ibunya 

yang sudah janda kerana ayahnya telah lama meninggal dunia. Disebabkan kemahuan ibunya 

supaya Hanafi menjadi anak yang berjaya, maka Hanafi dikirim ke Betawi untuk bersekolah 

di Hoogere Burger School (HBS). Di sana, ia dititipkan kepada keluarga Belanda sehingga 

menyebabkan pergaulannya sudah mengikut stail Barat. Di HBS, Hanafi dekat dengan gadis 

Eropah yang bernama Corrie. Di sini, Corrie bukanlah seorang Belanda melainkan dirinya 

merupakan keturunan Perancis. Hubungan keduanya sangat dekat hingga Hanafi 

memberanikan dirinya untuk mengungkapkan isi hatinya terhadap Corrie. Namun, disebabkan 

oleh perbezaan budaya antara peribumi dan Barat, maka Corrie menolak Hanafi. Corrie juga 

ditentang oleh ayahnya iaitu Tuan du Bussee. Kemudian, Hanafi kembali ke Solok dan 

disarankan supaya berkahwin sahaja dengan Rapiah sekaligus untuk membayar hutang budi 

kerana sudah membiayai pendidikan Hanafi selama di Betawi. Hanafi dan Rapiah akhirnya 

berkahwin dan dikaruniai seorang anak bernama Syafei. Namun, rumah tangga mereka tidak 

pernah harmonis hingga hal tersebut diketahui oleh ibu Hanafi.   

Pada suatu hari, Hanafi harus berangkat ke Betawi kerana sakit yang ia derita. 

Sesampainya di Betawi, ia bertabrakan dengan wanita Eropah yang ternyata adalah Corrie. 

Keduanya kemudian menghabiskan waktu dengan berduaan hingga membuat Hanafi lupa 
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terhadap isterinya. Hanafi berusaha sangat keras untuk mendapatkan Corrie. Ia rela mengubah 

statusnya sebagai warga peribumi menjadi Barat. Hanafi memohon supaya Corrie mahu 

menerimanya. Disebabkan rasa iba, Corrie pun menerima Hanafi dan ia juga harus menerima 

risiko bahawa akan dijauhi oleh teman-teman Eropahnya. Seiring berjalannya waktu, rumah 

tangga Hanafi dan Corrie tidak tenteram. Hal ini disebabkan oleh sifat Hanafi yang telah 

menuduh Corrie bermain api dengan lelaki lain. Hanafi juga telah dihadapkan pada sebuah 

kondisi kehidupan di mana bangsa peribumi dan bangsa Eropah tidak mahu mengakui Hanafi. 

Kisah Hanafi dan Corrie berakhir tragis. Corrie yang pergi ke Semarang untuk menghindar 

daripada Hanafi akhirnya meninggal dunia disebabkan oleh sakit kolera yang dideritanya, 

sedangkan Hanafi meninggal dunia kerana bunuh diri dengan ubat yang ia minum.  Dalam 

novel Salah Asuhan, suara penentangan yang ditampilkan oleh Moeis adalah melalui watak 

Hanafi. 

“Biarlah anak itu menerima pelajaran Barat secukupnya, sedang 

segala kebiasaan orang Timur yang buruk-buruk boleh 

dibuangnya dan digantinya dengan adat dan kebiasaan orang 

Barat yang baik, tetapi sebab dia orang Timur, hendaklah 

asuhannya itu tetap menurut cara timur juga.”  

(1992:269).  

 

Berdasarkan teks di atas, Hanafi telah menyesal atas segala perbuatannya. Sebagai anak 

peribumi, ia tidak lagi diterima oleh masyarakat di tanah air dan begitu juga dengan bangsa 

Barat yang tidak menganggapnya. Di sini, Moeis mahu menunjukkan bahawasanya sikap dan 

perilaku Hanafi merupakan satu propaganda untuk memberi kesedaran kepada anak watan 

untuk tidak menjadikan Barat sebagai kiblat demi menaikkan tingkat sosial daripada bangsa 

peribumi. Kemudian, Moeis juga mahu menyampaikan untuk membuang kebiasaan orang 

Timur yang di mana ada sebuah peristiwa ketika Hanafi sakit dirinya malah ditangani oleh 

seorang dukun yang akan mengubatinya, sedangkan Hanafi tidak suka dengan kehadiran dukun 

itu dan ini merupakan salah satu tradisi kolot yang menentang bangsa. Selain daripada suara 

penentangan, tema yang tersembunyi di dalam novel Salah Asuhan sebenarnya adalah adanya 
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pertembungan Timur dan Barat yang pada akhirnya terjadi pelbagai masalah seperti kahwin 

paksa, perbezaan kelas sosial juga adat dan budaya.  

Berdasarkan perbincangan di atas, perlu diketahui bahawa kedua novel tersebut 

memiliki fungsi yang penting dalam suatu kajian silang budaya khususnya dalam kesusasteraan 

kawasan Asia Tenggara. Meski novel ‘Iakah Salmah’ dan Salah Asuhan lahir dengan latar 

belakang kebangsaan yang berbeza, tetapi keduanya mempunyai satu matlamat yang sama 

namun diungkapkan dengan ciri khas dan gaya penulisan pengarangnya. Kajian silang budaya 

telah menjadikan keduanya saling berkaitan melalui satu pendekatan yang sama. Kemudian, 

kelebihan mempelajari kedua-dua novel ini adalah untuk membangkitkan ghairah nasionalisme 

yang dapat dilakukan melalui kelahiran sebuah karya sastera, bukan hanya lewat perang 

senjata. Sebaliknya, kelemahan dengan membaca kedua novel ini mungkin akan menimbulkan 

emosi terhadap kolonial di masa lampau dan sifat-sifat kebencian seperti ini akan sentiasa ada 

hadir di dalam diri anak peribumi. Tetapi, melalui kisah ini seharusnya dapat menjadi 

pemahaman sejarah demi memajukan anak peribumi yang maju bagi bangsa dan negara.  

KESIMPULAN 

Watak Salmah dalam novel ‘Iakah Salmah’ dan watak Hanafi dalam novel Salah Asuhan 

adalah anak peribumi yang sama-sama berpendidikan Barat. Meski berkelulusan sekolah 

Inggeris, Salmah adalah perempuan yang masih menjunjung tinggi ajaran agama Islam. 

Dibanding Hanafi, ia adalah seorang lelaki yang merendahkan agama Islam hingga 

menyebabkan dirinya keluar dari Islam dan menjadi Kristian. Hanafi sangat menjunjung Barat 

dan ia memilih untuk mengubah kewarganegaraannya. Dalam hal ini, Hanafi telah terbawa 

arus kolonial Belanda dan kisahnya berakhir pada kehinaan terhadap dirinya sendiri. Sementara 

itu, Salmah memang terpengaruh oleh kolonial Inggeris tapi pengaruh itu bersifat membawa 

kebaikan. Salmah telah menghadirkan semangat untuk perbaikan dirinya melalui pemikiran 

yang ia sampaikan demi menyedarkan bangsanya yang masih terkekang pada tradisi lama. 



13 

Sebenarnya, suara penentangan yang mahu disampaikan ART dan Moeis merupakan satu 

kesamaan, hanya sahaja penyampaian yang mereka tuangkan dalam novelnya masing-masing 

saling berlawanan. ART menyampaikan langsung pada watak Salmah yang begitu nyata, 

sedangkan Moeis mahu menyedarkan anak watan melalui penderitaan Hanafi yang memilih 

menjadi Barat. 
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