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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب
 

ba 

 

b 

 

Be 

 
 ت
 

ta 

 

t 

 

Te 

 
 ث
 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج
 

Jim j 

 

Je 

 
 ح
 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ
 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د
 

dal 

 

d 

 

De 

 
 ذ
 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر
 

ra 

 

r 

 

Er 

 
 ز
 

zai 

 

z 

 

Zet 

 
 س
 

sin 

 

s 

 

Es 

 
 ش
 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص
 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض
 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط
 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ
 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع
 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ
 

gain 

 

g 

 

Ge 

 
 ؼ
 

fa 

 

f 

 

Ef 

 
 ؽ
 

qaf 

 

q 

 

Qi 

 
 ؾ
 

kaf 

 

k 

 

Ka 

 
 ؿ
 

lam 

 

l 

 

El 

 
 ـ
 

mim 

 

m 

 

Em 

 
 ف
 

nun 

 

n 

 

En 

 
 و
 

wau 

 

w 

 

We 

 
 هػ
 

ha 

 

h 

 

Ha 

 
 ء
 

hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى
 

ya 

 

y 

 

Ye 

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَػيْػفََ 

 haula : هَػوَْؿََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ahَ dan ya>’ 

 

ai a dan i ََْػى 
 fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػوََْ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ahَdan alif atau ya>’ َى َاَ|َ...ََ ََ... 

d}ammah dan wau ػػُػو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ػػِػػػى
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 Contoh: 

 ma>ta : مػاَتََ

 <rama : رَمَػى
 qi>la : قػِيْػلََ 
 yamu>tu : يػَمػوُْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َالََ طْفَاؿَِرَوْضَػةَُ  : raud}ah al-at}fa>l 

َالَػْفػاَضِػػلََالََْ ةَُػمَػدِيػْنػَةَُ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
ةَُالَػْحِػكْػمَػػ  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( َػػَّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 nu‚ima : نػُعّػػِمََ <rabbana : رَبػّػَناََ

 aduwwun‘ : عَػدُوَ  <najjaina : نػَجّػيَْػػناََ

قَ الَػػْحَػ  : al-h}aqq 
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َّػػػػػِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَػلػِىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :عَػرَبػػِىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَاؿ 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّػمْػسَُ

ةَُالَزَّلػػْزلَػػَ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةَُالَػػْفَػلْسَػفََ  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَػػْبػػػِلَادَُ

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

مُػرُوْفََتػأََْ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَػػنَّػوْعَُ
 syai’un : شَػيْءَ 
 umirtu : أمُِػرْتَُ
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

للهَِباِ  di>nulla>h دِيػنَُْاللهَِ  billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُػمَْفَِْرَحػػػْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
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kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contohnya: 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‘ala  

saw. = s}allallahu ‘alaihi wa sallam 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : Zainal Basri Assegaf Amin 

NIM : 80400216018 

Judul   : KAJIAN SEMANTIK TERHADAP ISTILAH-ISTILAH DALAM 

SALAT (Analisis Linguistik al-Qur’an) 

Penelitian ini membahas kajian semantik terhadap istilah-istilah dalam 

salat dan erat kaitannya dengan linguistik al-Qur’an yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana istilah-istilah dalam salat yang terdapat pada al-Qur’an 

dari sisi makna gramatikal dan dari sisi makna leksikal. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu 

menggambarkan secara sistematis dari refrensi sumber tertulis istilah- istilah 

dalam salat yaitu kata takbi>r, rukuk, sujud, sala>m yang ada dalam al-Qur’an. 

Seperti pada kitab-kitab al-lughah, kitab tafsi>r, kamus dan sumber utama yaitu 

al-Qur’an. Pendekatan yang digunakan adalah semantik linguistik dengan metode 

deksriptif. Menelusuri makna gramatikal, yang menyangkut morfologi dan 

sintaksis serta makna leksikal. 

Hasil penelitian menunjukkan, istilah-istilah dalam salat yaitu kata 

takbi>r, rukuk, sujud, sala>m yang terdapat dalam al-Qur’an bahwa: 1) bentuk-

bentuk morfologi yang ada merupakan bentuk perintah menunjukkan penjelasan 

jenis dan sifat. Menjelaskan hukum dan keadaan dari suatu perintah dari 

kata/istilah yang ada, 2) bentuk-bentuk sintaksis yang ada dari istilah-istilah 

dalam salat menduduki posisi kalimat yang sesuai dengan tujuan dan maksud dari 

suatu ayat, 3) bentuk leksikal yang ada mengandung makna yang bervariasi 

sesuai dengan konteks dan maksud yang dikehendaki oleh pemberi pesan. 

Diharapkan dari penelitian ini mempunyai kontribusi dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam ilmu linguistik, yaitu semantik al-Qur’an. 

Orang-orang yang telah paham dan mampu meresapi hakikat sebenarnya 

dari istilah-istilah dalam salat yang kita kenal dengan kata takbi>r, rukuk, sujud, 

sala>m, sudah semestinya dapat merubah perilaku dan kesungguhan seseorang 

baik itu dalam salat salat maupun di luar salat. Sehingga salat yang dilakukan 

akan menjadi sarana komunikasi yang baik kepada Allah dan sebagai penghalang 

dari perbuatan keji dan munkar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salat berasal dari bahasa Arab yaitu  َةل َصَ -لَ صَ -ىلَ صَ يَ -ىلَ ص , secara bahasa 

dapat diartikan doa dan salawat.1 Dali>l dalam al-Qur’an menunjukkan arti kata 

salat yang diterjemahkan secara harfiah dengan doa, tercantum dalam QS. al-

Taubah/9: 103. 

َس ك نٌَلِ  مْ,َو اللَ  ت ك  َص ل َع ل يْهِمْ,َإن َص ل  يْهِمَْبِِ اَو  َت  ز ك  ق ةًَت ط ه ر ى مَْو  َخ ذَْمِنَْأمْو الِِِمَْص د 
يْعٌَع لِيْمٌَ  (301)َ.سَِ 

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.2 

Sebagaimana dalam arti bahasa Arabnya, salat menurut syariat 

diterjemahkan sebagai serangkaian gerakan ibadah khusus dan tertentu yang 

dimulai dengan takbi>rah al-ih}ra>m, diakhiri dengan sala>m, dinamakan salat sebab 

di dalamnya ada doa-doa.
3
 Sehingga dapat dipahami bahwa salat merupakan 

ibadah dan syariat khusus yang telah ditetapkan waktunya sebagai sarana 

komunikasi antara seorang hamba dengan Rabbnya yaitu melalui doa. 

Definisi salat dalam berbagai derivasinya terdapat tiga makna (multiple 

meaning). Di antaranya digunakan untuk arti ‚doa‛ seperti yang telah dikutip 

pada firman Allah swt. sebelumnya. Salat juga berarti ‚rahmat‛ dan ‚mohon 

ampun‛ yang terdapat dalam QS. al-Ahza>b/33: 43 dan 56. 

                                                           
1
Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap (Cet. XIV; 

Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 792.  
2
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Cet. I; Bandung: Syaamil Qur’an, 

2012), h. 203.  
3
Sa’i>d ‘A>li> bin Wahf al-Qaht}a>ni>, Manzilah al-S}ala>h fi>l Isla>m (Cet. III; Riya>d: 

Kementerian Islam Waqaf dan bimbingan dakwah, 2004), h. 7. 
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َالظُّل م اتَِإل َ ت و َليِ خْرجِ ك مَْم ن  َم ل ئِك  َال ذِيَْي ص ل يَع ل يْك مَْو  ََى و  الن ُّوْرِ,َوك ان َباِلْم ؤْمِنِيْْ 
 (31)َر حِيْمًا.

Terjemahnya: 

Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat-Nya, agar Dia 
mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan Dia 
Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. 

َآم ن  وْاَص لُّوْاَع ل يْوَِو س ل م وْاَت سْلِيْمًا.َإنَ  ت و َي ص لُّوْن َع ل ىَالن بِ ,َي آي ُّه اَال ذِيْن  َم ل ئِك  و   (65)َللَ 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya, Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai 
orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah 
sala>m dengan penuh penghormatan kepadanya.

4
 

Jadi kata salat pada ayat al-Qur’an di atas serta merta tidak dapat 

diartikan sebagai salat saja, karena hal ini terkait dengan kaidah pilihan kata 

menurut sistem leksikal yang berlaku. Dengan kata lain, di dalam bahasa terdapat 

dua sistem yang saling berkaitan, yaitu sistem gramatikal dan sistem leksikal.  

Sehingga dapat dipahami bahwa bentuk kata salat itu, sesuai pada 

konteks penggunaannya dalam kalimat. Dari berbagai gerakan yang telah 

disyariatkan, istilah-istilah dalam rukun salatpun seperti itu. Kata takbi>r, rukuk, 

i’tida>l, sujud, tasyahhud, sala>m, merupakan istilah-istilah yang sering kita dengar 

pengucapan dan penggunaannya dalam al-Qur’an. 

Semua istilah-istilah tersebut menjadi dinamika dalam rukun salat 

sehingga melahirkan kosakata yang kemudian menarik untuk dikaji lebih dalam 

makna-maknanya dengan analisis semantik. 

Istilah-istilah dalam salatpun kini sudah terdengar lazim ditelinga. Sebab 

istilah-istilah yang ada merupakan bagian dari salat itu sendiri, yaitu rukun salat. 

Hal yang menjadi suatu keharusan dalam rangkaian ibadah salat berupa; takbi>r, 

                                                           
4
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 423 dan 426. Salawat dari Allah 

berarti memberi Rahmat; dari malaikat memohonkan ampunan dan kalau dari orang-orang 

mukmin berarti berdoa agar diberi rahmat seperti dengan perkataan Alla>humma Salli Ala> 

Muhammad. 
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rukuk, i’tida>l, sujud, tasyahhud, sala>m dan beberapa istilah lain yang termuat 

dalam rukun-rukun salat. 

Contoh lain yang menarik terkait rukun salat yang disebut takbi>rah al-

ih}ra>m, dapat didefinisikan sebagai suatu dinamika dalam salat berupa lafal 

beserta gerakan yang telah disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad saw. 

untuk berkomunikasi dengan Allah swt. 

Secara istilah takbi>rah al-ih}ra>m adalah gerakan berpindahnya posisi awal 

kedua tangan yang semula lurus dengan badan kemudian bergerak ke posisi 

telapak tangan sejajar dengan pundak kemudian berpindah ke atas dada dan 

menutup. Inilah yang diistilahkan dengan gerakan takbi>rah al-ih}ra>m dalam salat. 

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) gerak adalah 

peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali.
5
 

Maksudnya adalah perubahan atau perpindahan tempat oleh suatu benda dan 

makhluk hidup dari posisi awalnya. 

Istilah takbir pula dikenal ada 2 macam terkait momentum waktu 

pelaksanaannya yaitu mursal dan muqayyad. Sedang istilah takbi>r khusus dalam 

salat dapat dibagi menjadi takbi>r utama dan takbi>r intiqa>l. Takbi>r intiqa>l ini 

berarti takbi>r perpindahan yang dilakukan dalam salat ketika hendak berpindah 

dari satu gerakan ke gerakan yang lain.  

Contoh lain adalah pada istilah sujud. Sungguh pada istilah sujud juga ada 

beberapa istilah, baik di luar salat, maupun di dalam salat. Di luar salat, ada sujud 

tila>wah dan sujud syu>kur, di dalam salat ada sujud sahwi. Munculnya istilah 

takbi>r intiqa>l dan sujud sahwi menjadi satu hal menarik bagi dunia kebahasaan, 

                                                           

5
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. V; 

Bandung: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), h. 893. 
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utamanya semantik yang khusus mengkaji arti dari linguistik suatu kata dan 

kalimat. 

Menelisik jauh ke sejarah tentang salat dan berbagai riwayat yang 

terdapat dalam al-Qur’an menunjukkan bahwa para Nabi dan rasul terdahulu 

telah melaksanakan ibadah salat jauh sebelum ditetapkannya kewajiban ibadah 

salat kepada umat Nabi Muhammad saw. dalam peristiwa isra>’ dan mi’ra>j. 

Berikut jejak sejarah ditetapkannya ibadah salat dalam al-Qur’an hingga 

disyariatkannya kepada umat Nabi Muhammad saw. Nabi Ibrahim a.s. dalam 

ucapannya ketika bermunajat kepada Allah yang disebutkan dalam QS. 

Ibra>him/14: 40, Nabi Ismail a.s. yang salat dan mengajari keluarganya dalam QS. 

Maryam/19: 55, Nabi Musa dan Harun a.s. diperintahkan agar membangun qiblat 

(tempat salat) dan mendirikan salat dalam QS. Yu>nus/10: 87, Nabi Zakaria 

menegakkan salat di mihra>b dalam QS. ‘A>li ‘Imro>n/3: 39, Siti Maryam dalam 

QS. A>li ‘Imro>n/3: 43, dan Nabi Isa yang berkata diperintahkan oleh Allah 

mendirikan salat dan menunaikan zakat selama hidupnya, dalam QS. Maryam/19: 

31. 

يًّا.َاكًَار َب مََ َنَِْلَ عَ جَ وَ  َح  اةَِم اد مْت  ةَِو الز ك  َو أ وْص انَِْباِلص ل  كَ نْت  َم ا  (13)َأ يْن 
Terjemahnya: 

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati dimana saja aku berada, dan 
Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat 
selama aku hidup.6 

Bukti ayat-ayat di atas telah menceritakan bahwa ibadah salat telah 

disyariatkan sejak para Nabi dan rasul pertama di utus hingga Nabi terakhir 

(kha>timul anbiya’>) Muhammad saw. diutus. 

Oleh karena setiap gerakan dan lafal dalam salat itu menjadi sangat 

penting, memiliki istilah dan menggunakan kosakata, penulis bermaksud 

                                                           
6
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 235. 
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menjelaskan makna istilah-istilah dari setiap paduan gerakan dan ucapan yang 

ada dalam salat. Sementara salat adalah suatu ibadah yang terukur mulai dari 

gerakan fisik, gerakan badan, gerakan hati dan akal (seluruh amaliah salat) 

merupakan sebuah gerakan yang terukur dalam fikih. 

Dari penjelasan di atas, peneliti bermaksud untuk mengkaji tentang 

makna istilah-istilah dalam salat. Dalam konteks ini adalah istilah salat yang 

lazim disebut dan terdapat dalam al-Qur’an khususnya kata takbi>r, rukuk, sujud, 

sala>m. Pemilihan keempat istilah-istilah tersebut sebab telah menjadi lazim 

dalam masyarakat Islam, sehingga  membutuhkan pengingatan dan pengulangan, 

tidak boleh ada kebosanan untuk terus mendengarkan penjelasannya, sekaligus 

merupakan kewajiban yang paling besar pengaruhnya, paling agung penjelasan 

dan kebaikannya dan yang paling berbahaya apabila ditinggalkan. 

Dengan memahami kemungkinan-kemungkinan makna baru yang lebih 

dalam selain makna umum istilah-istilah dalam salat, diharapkan akan lebih 

meningkatkan kualitas ibadah hamba kepada sang kha>lik hingga mencapai 

kesempurnaan ibadah (ihsa>n). Yang akhirnya dapat mengubah dan 

mempengaruhi secara mendalam jiwa dan tindakan manusia ke arah yang lebih 

baik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut maka pokok masalah dalam tesis ini adalah 

bagaimana bentuk istilah-istilah dalam salat, analisis semantik. Pokok masalah 

tersebut selanjutnya dapat dirumuskan beberapa sub masalah yang dapat 

dijadikan acuan dan dikembangkan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana semantik gramatikal istilah-istilah dalam salat? 

2. Bagaimana semantik leksikal istilah-istilah dalam salat? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Batasan terhadap suatu ilmu yang akan dibahas menjadi sangat penting 

dalam suatu kaidah penelitian. Sebab merupakan koridor yang jelas dan tata 

aturan yang menjadi keharusan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman 

yang jelas agar terhindar dari kekeliruan terhadap maksud dan pokok-pokok 

pikiran yang ada pada suatu penelitian. 

1. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian dalam karya tulis ini mengkaji tentang istilah-istilah 

dalam salat yang disebutkan pada beberapa ayat di dalam surah al-Qur’an 

sebagai suatu rukun dalam salat dan menjadi peristilahan dalam masyarakat. 

Dalam mendeskripsikannya dilakukan dengan suatu kajian analisis semantik 

linguistik atau yang biasa dikenal linguistik al-Qur’an dan linguistik Arab, baik 

dari segi morfologi, sintaksis, maupun leksikal. 

a. Analisis Semantik 

Kajian tentang semantik. Dalam tradisi Islam sebenarnya telah muncul 

sejak masa-masa awal Islam, tetapi belum menjadi ilmu tersendiri. Belakangan 

kajian tentang makna menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan ‘ilmu 

al-dala>lah atau ‘ilmu al-dila>lah (bahasa Arab) yang merupakan padanan dari kata 

semantique (bahasa Perancis) atau semantics (bahasa Inggris) atau semantik 

(bahasa Indonesia). Dikalangan bangsa Arab ada yang menggunakan istilah ‘ilmu 

al-dala>lah, ada juga yang menggunakan istilah dala>la>t al-alfa>z atau ‘ilmu al-

ma’na, tetapi tampaknya yang pertama lebih sering digunakan adalah ‘ilmu al-

dila>lah. Di samping ‘ilmu al-dila>lah ada juga ‘ilmu al-rumuz (semiotik) yang 

mempelajari tanda secara umum, baik terkait dengan bahasa atau non bahasa. 

Oleh karena bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan dalam al-

Qur’an, maka untuk memahami pesan dan isi kandungan ilmu pengetahuan 
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dalam al-Qur’an sudah semestinya dengan menggunakan bahasa Arab pula. Yaitu 

dengan pengkajian linguistik al-Qur’an dari segi ilmu al-s}arf (morfologi), ilmu al-

nahw (sintaksis), dan ilmu al-ma’a>ni> mufrada>t al-Qur’an (leksikal). 

b. Istilah-istilah dalam salat 

Istilah-istilah dalam salat adalah kalimat yang terdiri dari istilah-istilah 

dan salat. Istilah barasal dari bahasa Arab إصطلح yang berarti istilah, konvensi 

dan ungkapan. Mustalaha>t ( اتحصطلم ) berarti istilah-istilah yaitu dari bentuk 

yang menunjukkan jamak (banyak). Istilah dalam bahasa Indonesia berarti kata 

atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, 

keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Pengistilahan adalah porses, 

cara, perbuatan mengistilahkan. 

Kata salat (الصلة) dalam bahasa Arab berarti doa, berkah, sembahyang 

(melakukan salat). Salat merupakan serangkaian gerakan khusus yang dimulai 

dari takbi>rah al-ih}ra>m dan diakhiri dengan sala>m. Tanpa adanya gerakan yang 

telah disyariatkan tersebut, salat tidak akan ternilai ibadah kecuali kepada orang 

yang telah diberikan keringanan (rukhsah). 

Salat adalah bentuk gerakan ibadah yang termanifestasikan menjadi doa 

dan bentuk pengagungan kepada Allah swt. dengan serangkaian gerakan tertentu 

yang telah disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad saw. Salat yang kita 

lakukan adalah merupakan rangkaian gerak yang kemudian secara sadar, telah 

menjadi suatu peristilahan dalam tata kebahasaan di Indonesia. 

Dengan demikian istilah-istilah dalam salat yang dimaksudkan pada 

penelitian ini adalah istilah yang menjadi unsur bahasa dan digunakan secara 

umum pada gerakan maupun lafal dalam rangkaian salat. Dan selanjutnya 

dianalisa mengenai kedudukan kata atau kategori dan fungsi sintaksis dalam 

kalimat sebagai linguistik al-Qur’an, serta analisis semantik leksikal, sehingga 



8 
 

pemaknaan terhadap istilah-istilah dalam salat tidak keluar dari maksud dan 

kandungan ayat. 

2. Deskripsi Fokus 

Judul Penelitian ini adalah ‚istilah-istilah dalam salat (kajian semantik al-

Qur’an)‛. Untuk menghindari meluasnya pembahasan dan kesalahpahaman pada 

penafsiran mengenai judul tersebut, maka akan dijelaskan setiap istilah yang 

terdapat dalam judul tersebut. 

Sebagai metode analisis dalam pembahasan, maka diuraikan terlebih 

dahulu mengenai semantik secara umum, kaitannya terhadap bidang ilmu lain 

yang masih bersinggungan dengan ilmu semantik, ruang lingkup semantik hingga 

pada semantik al-Qur’an. ‘Ilmu al-lugah, fiqh al-lugah, ‘ilmu al-dila>lah yang 

menjadi sumber linguistik Arab atau linguistik al-Qur’an, baik dari segi 

kontekstual, gramatikal, dan leksikal. 

Selanjutnya, pembahasan sebagai hasil penelitian maka diuraikan aspek 

morfologi (ilmu al-s}arf), sintaksis (ilmu al-nahw), dan leksikal (ilmu al-ma’a>ni> 

mufrada>t al-Qur’an) ayat-ayat tentang istilah-istilah dalam salat. Dan dalam 

analisis ini akan dapat dipahami wujud penghambaan sebenarnya dalam setiap 

gerakan dan ucapan dalam salat, sebagai kata/istilah yang digunakan al-Qur’an 

dalam salat. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelusuran penulis terkait tulisan mengenai semantik dan lafal 

gerakan salat dalam al-Qur’an, salah satunya ialah; 

1. Analisis semantik kata Liba>s, S|iya>b dan Sara>bil merupakan tulisan dan 

pembahasan yang similiar mengenai konsep pakaian dalam al-Qur’an, 

untuk mengetahui pandangan menyeluruh al-Qur’an perspektif semantik. 

Oleh pengarang, ‚al-Qur’an paling tidak menggunakan tiga istilah untuk 
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menyebut pakaian. Penggunaan tiga istilah untuk satu term tentu bukan 

sebuah hal yang tanpa maksud. Permasalahan makna merupakan 

permasalahan semantik‛.
7
 Membandingkan makna kata Liba>s, S>>>>|iya>b, dan 

Sara>bil dalam al-Qur’an, kemudian menganalisis ketiga term dalam 

perspektif semantik Toshihiko Izutsu, lalu membandingkannya dengan 

penafsiran ulama muslim. Lain halnya dengan kajian ini, variabel yang 

diteliti tidak membandingkan makna dan penggunaanya namun konsen 

kepada beberapa istilah yang disebut dalam salat, sehingga dengan 

beberapa kata yang ada akan di telaah maknanya menggunakan 

metodologi penelitian. 

2. Perkembangan makna bahasa Arab (analisis semantik terhadap istilah-

istilah syariat dalam al-Qur’an).
8
 Hasil karya ilmiah, oleh Zahrani; 

Penelitian ini membatasi istilah syariat yang diteliti perkembangan 

maknanya yaitu pada lafal  ََاةَ كَ ,َالز ََامَ يَ ,َالصَ َرَ فَْكَ ,َالََْانَ يَْ ,َالََْمَ ل َ,َالأسََْجَُّال,   

dan  َةَ ل َالص . Pokok permasalahannya adalah bagaimana bentuk-bentuk 

perkembangan makna lafal-lafal tersebut. Dengan pendekatan semantik, 

teologis, antropologis, dan historis, serta dibahas dengan metode 

kualitatif dan analisis deskriptif akan memberikan jawaban dari 

permasalahan pokok yang ada. Perbedaan variabel pada kajian ini cukup 

memberikan spasi, meski pada metode analisis yang digunakan juga 

mengacu pada semantik deskriptif. 

 

                                                           

7
Alvi Alvavi Maknuna, Konsep Pakaian menurut al-Qur’an (Analisis Semantik Kata 

Liba>s, S|iya>b dan Sara>bil dalam al-Qur’an Perspektif Toshihiko Izutsu) Tesis (Tulungagung; IAIN 

Tulungagung, 2016). 

8
Zahrani, Perkembangan Makna Bahasa Arab (Analisis Semantik terhadap Istilah-istilah 

Syariat dalam al-Qur’an) Tesis (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012). 
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3. Al-Hadid dalam al-Qur’an ‚Kajian Semantik‛, merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk menelaah kata al-Hadid dalam al-Qur’an. Penelitian oleh 

Asep Supriyanto, S.Th.I, menggunakan metode semantik bertujuan untuk 

mengungkap makna yang terdalam dari sebuah teks. Penekanan pada tiga 

makna, yaitu makna leksikal, makna gramatikal, dan makna inpirasional.
9
 

Sama halnya penelitian ini, kajian menggunakan analisis semantik yang 

menjurus pada makna leksikal, dan gramatikal, namun yang membedakan 

adalah variabel. 

4. Analisis linguistik dalam al-Qur’an (studi semantik terhadap QS. al-

‘Alaq), tesis oleh Baiq Raudatussolihah. Tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui jenis dan relasi makna yang terdapat di dalam QS. al-‘Alaq. 

Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner yang berupaya 

membahas dan mengkaji objek dari beberapa disiplin ilmu atau 

mengaitkannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang berbeda yaitu 

pendekatan tafsir dan semantik.
10

 Meski pendekatan dan disiplin ilmu 

yang sama, namun variabel yang membedakan penelitian ini. Variabel 

mengenai istilah-istilah dalam shalat belum ditemukan. 

5. Kata Aurat dalam al-Qur’an. Namirotu Qubaiyah, S.Pd.I dalam tesisnya 

berusaha mengungkapkan kata aurat dan segala bentukannya dalam al-

Qur’an dengan analisis semantik Toshihiko Izutsu. Proses yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah meneliti makna dasar dan makna relasional 

kata aurat dalam al-Qur’an dengan menggunakan analisis sintagmatik dan 

paradigmatik, kemudian meneliti penggunaan kosakata aurat pada amasa 

                                                           

9
Asep Supriyanto, Jurnal Textura, ‚Al-hadid dalam al-Qur’an : Kajian Semantik‛ 

(Bandung: Politeknik Piksi Ganesha, 2017), h. 45. 

10
Baiq Raudotussolihah, Analisis linguistik dalam al-Qur’an (studi semantik terhadap 

QS.  al-‘Alaq) Tesis (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016).  
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pra-Qur’anik, dan pasca Qur’anik
11

 Dengan melihat kata aurat dalam al-

Qur’an perspektif Toshihiko Izutsu memperjelas pisau analisis yang 

digunakan. Sedang pada tesis kali ini akan dibahas tentang semantik 

istilah-istilah dalam salat, yang belum ditemukan dan dibahas oleh buku 

ataupun karya ilmiah lain sampai saat ini. 

E. Kerangka Teoretis 

Penelitian ini menggunakan al-Qur’an sebagai sumber utama dalam 

penelitian sebagaimana lazimnya, adapun teori yang akan menjadi acuan dalam 

penelitian ini adalah teori Semantik. 

Semantik merupakan cabang dari linguistik yang mempelajari makna 

yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Semantik 

biasanya dikontraskan dengan dua aspek dari ekspresi makna; sintaksis, 

pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta 

pragmatika, penggunaan praktis simbol oleh agen atau komunitas pada suatu 

kondisi atau konteks tertentu. 

Adapun pengertian semantik menurut Izutsu adalah kajian analitik 

terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang 

akhirnya sampai pada pengertian konseptual weltanschauung atau pandangan 

dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara 

dan berpikir, tetapi yang lebih penting lagi adalah pengkonsepan dan penafsiran 

dunia yang melingkupinya.
12

 

Semantik al-Qur’an menurut Izutsu adalah segala sesuatu yang berkaitan 

terutama dengan masalah bagaimana, dalam pandangan kitab al-Qur’an ini, dunia 

                                                           

11
Namirotu Qubaiyah, Kata aurat dalam al-Qur’an (Kajian Semantik Perspektif 

Toshihiko Izutsu) Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana Program Studi Interdiciplinary Islmic Studies 

UIN Sunan Kalijaga, 2017). 

12
Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur’an 

(Yogyakarta: Tiara Kencana, 1997), h. 3. 
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menjadi terstruktur apa unsur-unsur dari dunia, dan bagaimana mereka 

berhubungan satu sama lain.
13

 Al-Qur’an yang kita pegang saat ini tidak akan 

dimengerti makna dan pengetahuan apa saja yang terdapat di dalamnya jika tidak 

mengetahui bahasa yang digunakan pada saat ia diturunkan. Menurut Amin al-

Khuli, salah satu cara memahami isi al-Qur’an adalah dengan melakukan studi 

aspek internal al-Qur’an.  

Allah berfirman dalam QS. Yusuf/12: 1. 

َ(3)َ.نَ وَْلَ قَِعَْت َ َمَْلكَُّعَ اَلَ يًّبَرََِ اعَ ءٰنًَرَْق َ َاهَ ن لَزََْ ن َْاَأَ ن إََِ
 

Terjemahnya: 

‚Sesungguhnya kami menurunkannya berupa al-Qur’an berbahasa Arab, agar 

kamu mengerti‛.
14

 

Oleh karena al-Qur’an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, 

maka perlu bagi umat Islam memahami bahasa Arab tersebut agar mampu 

memahami ajaran-ajaran Islam, begitu pula makna-makna yang ada pada istilah-

istilah dalam salat. 

Karena itu, tesis ini membahas kata perkata dari isi al-Qur’an dengan 

menelaah penafsiran yang telah ada dan menghubungkannya dengan pendapat-

pendapat para ahli linguis dalam mengkaji dan menganalisis semantik kata yang 

terkandung dalam al-Qur’an. Juga akan menghubungkan pendapat-pendapat para 

ahli linguis dalam mengkaji dan menganalisis tatanan linguistik terkhusus pada 

satu aspek cabang linguistik, yaitu semantik (‘illm al-dila>lah) yang terdapat 

dalam al-Qur’an. 

 

 

                                                           

13
Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manuia: Pendekatan Semantik terhadap al-Quran, 

h. 1. 

14
Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemah, h. 235. 
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F. Metodologi Penelitian    

Kata metodologi terdiri dari dua kata yaitu method dan logos. Method 

artinya ‚petunjuk, jalan‛ dan logos artinya ‚pikiran, pengetahuan‛, sehingga 

secara etimologi bermakna pengetahuan tentang cara kerja.15 Dalam bahasa 

Indonesia method diterjemahkan ‚metode‛ yaitu cara yang teratur dan 

terpikirkan baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan 

sebagainya) cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan guna untuk mencapai tujuan yang ditentukan.  

                                                           

15
Abd. Mui Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudu’i (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2009), h. 2.  
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Untuk menganalisis objek penelitian dalam tesis ini, metodologi yang 

digunakan dalam tahap-tahap penelitian meliputi: jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan 

analisis data. 

1. Jenis Penelitian 

Karena terfokus pada kajian istilah-istilah dalam salat, penelitian ini 

termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang 

bertujuan menggambarkan suatu fakta secara sistematis, faktual, ilmiah, analisis, 

dan akurat.
16

 

Penelitian ini banyak bergelut dengan referensi atau sumber tertulis 

yang memuat uraian tentang topik yang dikaji. Dengan demikian, jenis penelitian 

ini adalah penelitian kepustakaan (library research).  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

semantik linguistik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif, yaitu berusaha mencari data terkait dengan istilah-istilah dalam salat. 

Selanjutnya menelusuri makna gramatikal, yaitu morfologi dan sintaksis 

juga makna leksikal dan menghubungkannya dengan kitab-kitab para mufassir. 

Dan pendekatan penelitian tersebut akan disesuaikan dengan objek kajian atau 

ayat dalam surah tertentu. Penyelidikan makna bahasa dengan menekankan 

hubungan dalam berbagai tataran gramatikal. Membedah ayat-ayat al-Qur’an dan 

menarik pesan dari data dan pisau analisis kajian yang digunakan. 

3. Sumber Data 

Penelitian ini tergolong kualitatif, tentu jenis data yang digunakan 

adalah kualitatif. Data tersebut diperoleh dari referensi atau sumber tertulis, 

                                                           

16
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 

19.  
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yaitu: al-Qur’an dan terjemahnya, kitab-kitab al-lughah dan ilm al-lughah, kitab-

kitab tafsir, beberapa karya ulama yang ada kaitannya dengan masalah-masalah 

yang dibahas tentang istilah-istilah dalam salat dalam al-Qur’an. Kamus-kamus 

bahasa Arab dan selainnya; bentuk sumber data tersebut dikelompokkan ke 

dalam sumber data primer. 

Adapun sumber data sekunder adalah buku-buku mengenai semantik dan 

linguistik, artikel-artikel referensi dalam bentuk jurnal, tesis, disertasi dan 

semacamnya; referensi website yaitu kepustakaan global yang terdapat dalam 

internet. Mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari karya-karya 

ilmiah yang relevan dengan kajian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Kegiatan pengumpulan data ini dilaksanakan sesuai dengan standar 

prosedur sistematis sebagai suatu metode pengumpulan data. Oleh karena itu, 

metode pengumpulan merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam memecahkan masalah penelitian. 

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini, mengikuti jenis 

penelitian kualitatif yaitu metode kepustakaan. Pertama yaitu, pengumpulan data 

dilakukan dengan menelusuri literatur terhadap buku-buku serta hasil-hasil 

penelitian dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan judul yang 

dikaji. Kedua, menelaah data-data tersebut melalui kajian kepustakaan (Library 

research). 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kajian 

kepustakaan (library research).17Analisis data adalah rangkaian kegiatan 

penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data. Sejak 

                                                           

17
Joko Subagyo, Metode Penelitian, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 109.  
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awal penetapan masalah penelitian, peneliti telah melakukan analisis terhadap 

data yang telah diperoleh dan terus berlanjut pada proses pengumpulan data 

hingga setelah data terkumpul. Analisis data kualitatif biasa disebut model 

mengalir (flow model). Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data, 

kekurangan yang terdapat pada data yang telah terkumpul dapat diketahui, 

sehingga membantu dalam menemukan metode yang cocok diterapkan pada 

tahap berikutnya.  

Perincian terhadap kata yang diteliti dengan cara memilih antara 

pengertian yang satu dengan pengertian yang lain. Sedangkan perincian kata 

yang dilakukan adalah dengan langkah-langkah membaca dan menelaah makna 

istilah-istilah dalam salat maupun dari berbagai kitab-kitab tafsir karya 

mufassirin. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai secara umum adalah untuk mendeskripsikan wacana istilah-istilah 

dalam salat, sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut:  

a. Mengetahui semantik gramatikal istilah-istilah dalam salat. 

b. Mengetahui semantik leksikal istilah-istilah dalam salat. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang baik dapat dilihat dari manfaat atau signifikansi yang 

dihasilkan dari penelitian tersebut. Suatu penelitian diharapkan mampu 

memberikan manfaat baik secara akademik (teoritik/ilmiah) maupun secara 

praktis. Adapun manfaat atau signifikansi dari penelitian ini adalah:  

a. Kegunaan Teoritik/ilmiah 
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1) Menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama yang 

berkaitan dengan ilmu kebahasaan khususnya dalam bidang linguistik 

terkait istilah-istilah dalam salat. 

2) Meningkatkan motivasi penelitian sebagai tradisi ilmiah baik secara 

perseorangan maupun kolektif. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan kontribusi bagi masyarakat yang berkecimpung dalam dunia 

pendidikan khususnya dalam pembelajaran dan pengajaran ilmu-ilmu 

bahasa Arab, tafsir, dan al-Qur’an. 

2) Memotivasi masyarakat terutama mahasiswa, guru dan dosen bahasa 

Arab dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran agar 

mengetahui eksistensi istilah-istilah dalam salat. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM SEMANTIK 

 

A. Pengertian Semantik 

Secara etimologis, kata semantik berasal dari bahasa Inggris ‘semantics’ 

yang diambil dari bahasa Yunani ‘sema’ (kata benda) berarti tanda atau lambang, 

atau dari verba ‘semaino’ yang berarti menandai atau ‘melambangkan’.1 

Dalam bahasa Arab, kata makna ( نََعَْمََ ) diterjemahkaan sebagai arti, 

bentuk jamaknya adalah ( نٍَاعََمََ )2
. Adapun makna ( نََعَْمََ ) adalah maksud yang 

tampak jelas pada suatu benda setelah diteliti, atau dengan kata lain, makna 

adalah apa yang tersembunyi atau yang dikandung oleh satu lafal dalam bentuk 

yang jelas.3 

Kata makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1) arti, 2) 

maksud pembicara atau penulis, dan 3) pengertian yang diberikan kepada suatu 

bentuk kebahasaan.4 Semantik juga mengandung makna to signify atau 

memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian ‘studi 

tentang makna’.  

Adapun menurut Harimurti, semantik adalah; 1) bagian dari struktur 

bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga dengan struktur 

makna suatu wicara, 2) sistem dan penyelidikan makna dan arti dalam suatu 

                                                           
1
Djoko Kentjono, Dasar-dasar Linguistik Umum (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas 

Indonesia, 1982), h. 73.  
2
Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap (Cet. XIV; 

Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 980.  
3
Aḥmad Ibn Fāris, Muʻjam Maqāyīs al-Lugah (Saudi Arabia: Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab, 

1423 H/2002 M), h. 119 dan 121.  
4
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1993), h. 619.  

18 
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bahasa atau bahasa pada umumnya.5
 Semantik adalah cabang linguistik yang 

meneliti arti atau makna.6 Pendapat yang menyatakan bahwa ‚semantik adalah 

studi tentang makna‛ dikemukakan pula oleh Kambartel yang dikutip dari 

Pateda. Menurutnya, semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur 

yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman 

dunia manusia.7
 

Pengertian makna atau sense dibedakan dari arti atau meaning di dalam 

semantik. Makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu 

sendiri (terutama kata-kata). Makna menyangkut intrabahasa. Mengkaji dan 

memberikan makna suatu kata adalah memahami kajian kata tersebut yang 

berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut 

berbeda dari kata-kata lain. Sedangkan arti menyangkut makna leksikal dari 

kata-kata itu sendiri yang terdapat dalam kamus.
8
 

Dalam kajian semantik, berbagai teori telah dikemukakan oleh para 

pakar mengenai makna. J.W.M. Verhaar (dalam Chaer) yang mendasarkan 

teorinya pada teori signe’ linguistique dari Ferdinand de Saussure, menyatakan 

bahwa makna adalah gejala internal bahasa, sehingga ujaran seperti 

‘pemberlakuan tarif baru’ yang dipahami secara umum sama artinya dengan 

‘kenaikan harga’, oleh Verhaar disebut bukan makna, melainkan sebuah 

informasi karena bukan gejala intralingual, melainkan gejala ekstralingual. 

Menurut Abdul Chaer, teori Verhaar mengenai makna yang semata-mata 

berdasarkan gejala internal bahasa memang bisa diterima, namun, makna bahasa 

                                                           
5
Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), h. 174.  

6
J.W.M. Verhaar, Asas-asas Linguistik Umum (Cet. 3; Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2001), h. 385.  
7
Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, Edisi II (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 7. 

8
T. Fatimah Djajasudarma, Semantik 1 Pengantar ke Arah Ilmu Makna (Cet. 2; 

Bandung: PT. Refika Aditama, 1999), h. 5.  



20 
 

sebagai alat komunikasi sosial-verbal banyak bergantung pada faktor-faktor lain 

di luar bahasa.9 

Menurut Ferdinand de Saussure, bahasa terdiri dari bunyi atau penanda 

(signifiant) dan makna atau petanda (signifie). Penanda adalah bayangan akustik, 

misalnya urutan bunyi k+u+r+s+i, sedangkan petanda adalah gambaran atau 

makna yang melambangkan bunyi meja. Pendapat ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh al-Jurjānī yang menyatakan bahwa:  

َوَََالَُالدَ َوََهََُلَُالأوَ َءَُيَْالشَ َ,َوََرَِآخَََءٍَيَْشََبََِمَِلَْعَِالََْنََمََِمُزََلََْي ََُةٍَالََبَََِئَِالشَ َنَُوَْكَََيَََهََِةَُلَلَََالدَ 
 10.لَُوَْلُدََْمََالََْوََهََُانَِْالثَ 

Artinya: 

Semantik adalah suatu keadaan di mana untuk mengetahuinya diperlukan 

pengetahuan pada sesuatu yang lain, hal yang pertama adalah al-da>l 
(penanda) dan yang kedua adalah al-madlu>l (petanda). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa semantik 

adalah salah satu subdisiplin linguistik yang membahas dan menganalisis bahasa 

pada tataran makna, atau dengan kata lain, objek kajian semantik adalah makna. 

Sedangkan dalam bahasa Arab linguistik disebut ‘ilmu al-lugah. Pada 

mulanya kata ‘ilmu al-lugah tidak digunakan dengan makna linguistik atau 

kajian bahasa. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, linguistik berarti ilmu tata 

bahasa yang menelaah bahasa secara ilmiah.11 

Linguistik adalah sebuah cabang ilmu (science) murni mengkaji material 

dalam bahasa bukan secara historical ataupun antropologi tetapi terfokus pada 

                                                           
9
Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoretik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 269.  

10
Alī Ibn Muḥammad Ibn ‘Alī al-Jurjānī, al-Ta‘rīfāt (Cet. 2 Beirut: Dār al-Kutub al-

ʻIlmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 108. 
11

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke III (Cet. IV 

Jakarta; Balai Pustaka, 2007), h. 675. 
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struktur bahasa dan format bahasa bahkan pada hal-hal yang terkait dengan 

bahasa itu.12  

Padanan kata semantik dalam bahasa Arab adalah ‘ilmu al-dila>lah yang 

berasal dari kata yang berarti ‘menunjukkan’
13

, seperti firman Allah dalam QS. 

al-S}aff/61: 10. 

َ(ٓٔ)َيآََأي ُّهَاَال ذِيْنََآمَنُ وْاَهَلَْأدُلُّكُمَْعَلَىَتَِِارَةٍَتُ نْجِيْكُمَْم نَْعَذَابٍَعَلِيْمٍ.
 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu 

perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?14 

Kajian tentang makna dalam tradisi Islam sebenarnya sudah muncul sejak 

masa-masa awal, tetapi belum menjadi ilmu tersendiri. Selanjutnya kajian 

tentang makna menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan ‘ilmu al-

dala>lah atau ‘ilmu al-dila>lah (bahasa Arab) yang merupakan padanan dari kata 

semantique (bahasa Perancis) atau semantics (bahasa Inggris), dan semantik 

(bahasa Indonesia). Dikalangan bangsa Arab ada yang menggunakan istilah ‘ilmu 

al-dala>lah, ada juga yang menggunakan istilah dala>la>t al-alfa>z atau ‘ilmu al-

ma’na> (bukan ‘ilmu al-ma’ani>). Tetapi tampaknya yang pertama lebih sering 

digunakan. Di samping ‘ilmu al-dala>lah ada juga ‘ilmu al-rumuz (semiotik) yang 

mempelajari tanda secara umum, baik terkait dengan bahasa atau non bahasa. 

Sementara ‘ilmu al-dala>lah (semantik) mengkaji masalah tanda dalam bahasa 

saja. Dalam sistem semiotik, bahasa dibedakan ke dalam tiga komponen, yaitu: 

1) Sintaksis, terkait dengan lambang dan bentuk hubungan; 2) Semantik, terkait 

                                                           
12

Amrah Kasim, Linguistik al-Qur’an (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 

2012), h. 3.  
13

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia 

(Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak, 1996), h. 904-905.  
14

Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemah (Cet. I; Bandung: Syaamil qur’an, 

2012), h. 552.   
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dengan hubungan antar lambang dan dunia luar yang diacunya; 3) Pragmatik, 

terkait dengan hubungan antara pemakai bahasa dengan lambang dalam 

pemakaiannya. 

Sebagai disiplin ilmu yang mengkaji masalah makna, maka yang menjadi 

obyek kajian ‘ilmu al-dila>lah adalah:  

a. Aspek intonasi (suara atau al-aswa>t) 

b. Aspek bentuk kata (sigah s{arfiyyah) 

c. Aspek makna kata (al-ma’na al-mu’jami) 

d. Aspek struktur kalimat (al-tara>ki>b al-Qawa>’id, s{arf wa nahw) 

e. Aspek ungkapan terkait erat dengan budaya penutur dan terkadang 

tidak dapat diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa lain.
15

 

Jadi, ‘ilmu al-dila>lah adalah salah satu ilmu pengetahuan cabang 

linguistik yang berdiri sendiri yang mempelajari tentang makna dalam suatu 

bahasa dan membahas faktor-faktor perubahan makna dalam bahasa. 

 

B. Ruang Lingkup Semantik 
 

Dilihat dari makna tersebut, ilmu semantik memiliki beberapa jenis 

semantik, yang dibedakan berdasarkan tataran atau bagian bahasa itu yang 

menjadi objek penyelidikannya. Kalau yang menjadi objek penyelidikan adalah 

leksikon dari bahasa itu, maka jenis semantiknya disebut semantik leksikal. 

Dalam semantik leksikal ini diselidiki makna yang ada pada leksem-leksem itu 

disebut makna leksikal. Leksem adalah istilah yang digunakan dalam studi 

semantik untuk menyebut satuan-bahasa bermakna. Istilah kata yang lazim 

                                                           
15

Shafruddin Tajuddin, Ilm Dila>lah; Sebuah Pengantar Kajian Semantik Arab (Jakarta: 

Maninjau, 2008), h. 2.  
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digunakan dalam studi morfologi dan sintaksis, dan sebagai satuan gramatikal 

bebas terkecil, seperti kata meja, makan dan lain-lain. Dapat juga berupa 

gabungan kata seperti meja hijau yang berarti pengadilan. Kumpulan dari leksem 

suatu bahasa disebut leksikon.16 

Komponen bahasa yang dijadikan objek atau sasaran dalam studi atau 

penelitian, dibedakan adanya berbagai jenis semantik, diantaranya; ada semantik 

leksikal, semantik gramatikal, semantik kalimat, dan sebagainya. Semantik 

leksikal objeknya berupa leksikon atau kosakata bahasa tersebut. Dalam 

semantik leksikal dibicarakan makna leksem-leksem (satuan-satuan) bahasa yang 

bermakna. Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang 

benda, peristiwa, dan lain-lain. Makna leksikal dipunyai unsur-unsur bahasa lepas 

dari penggunaannya atau konteksnya.17 Sedangkan semantik gramatikal 

membicarakan makna-makna dalam struktur gramatikal bahasa tersebut. 

Pada tataran fonologi, suatu fonem dapat membedakan makna, 

misalnya fonem ق pada kata ََ بَُلَْق  dan fonem ك pada kata ََبَُلَْك  dapat 

menghasilkan makna yang berbeda. ََ بَُلَْق  berarti hati dan ََبَُلَْك  berarti anjing. Pada 

tataran morfologi, makna suatu kata bisa berubah akibat proses afiksasi, seperti 

kata ََضَرَب yang berarti memukul, jika mendapat infiks / sisipan / اللاحق huruf alif 

ضَارَبَ sehingga menjadi ( ا ) maka maknanya berubah menjadi saling memukul. 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa semantik membahas masalah 

makna. Tiap tataran analisis bahasa baik fonologi, morfologi, sintaksis, maupun 

semantik masing-masing mempunyai satuan bahasa yang menjadi dasar 

analisisnya, dan semua tataran analisis bahasa itu selalu berhubungan dengan 

makna.  

                                                           
16

Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia; Edisi Revisi, h. 7-8.   
17

Sarwiji Suwandi, Serbalinguistik; Mengupas Pelbagai Praktik Berbahasa, h. 16.  
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Adapun pada tataran sintaksis, misalnya pada kalimat: 

 .ةَِي بَرََِعَََالََْةَِغََاللَُّفََِْبَِيَْكرََِْالت َ َنَِعَََلَُثََمََالََْبَُرَِضَْيَََسَُرَ دََمَُالَْ

Kata َُيَضْرِب pada kalimat di atas tidak tepat jika diartikan ‘sedang 

memukul’ arti yang sesuai berdasarkan susunan kalimatnya adalah ‘memberikan 

contoh’. 

Mempelajari makna pada hakekatnya mempelajari bagaimana setiap 

pemakai bahasa dalam suatu masyarakat bahasa bisa saling memahami. Untuk 

menyusun suatu kalimat yang bisa dimengerti, pemakai bahasa selain harus harus 

taat pada kaidah gramatikal juga harus tunduk pada kaidah pilihan kata menurut 

sistem leksikal yang berlaku pada suatu bahasa. Dengan kata lain, dalam bahasa 

terdapat dua sistem yang saling berkaitan, yaitu sistem gramatikal dan sistem 

leksikal. Berdasarkan itu pula, kita mengenal makna leksikal dan makna 

gramatikal.18 

Selain itu, makna sebuah kalimat seringkali tidak hanya bergantung pada 

sistem gramatikal dan leksikal saja, melainkan juga bergantung pada kaidah 

wacana. Makna sebuah kalimat yang baik pilihan katanya dan susunan 

gramatikalnya sering tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan hubungannya 

dengan kalimat lain dalam sebuah wacana.19Dengan demikian, ruang lingkup 

semantik meliputi semua tataran bahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, 

wacana dan bahkan teks. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibn 

Khaldūn:  

                                                           
18

Djoko Kentjono, Dasar-dasar Linguistik Umum, h. 4.  
19

Djoko Kentjono, Dasar-dasar Linguistik Umum, h. 4.  
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َةَِفرََِعََْىَمََلََعَََفَُق وَََت ََي َََقَِلَاَلطَْىَاَْلََعَََمَِلَاَكََالََْبَِاكَِرََت َََنَْمََِقَِلَاَطَْىَالَْلََعَََانَِعََمََالََْةَُادََفََتَِسَْاََِأنَ 
َبَِاكَِرََت َََنَْمََِةًَاصَ ىَخََرََخَْأََُاتٍَادََفََتَِسَْاََِاكََنَهَََُإنََْة.َثَُ بََك رََمَََُةَوََدَرََفََْمََُةَِي عََِضَْوََالََْتَِلََلََالدَ 
 ٕٓ.ةًَي وََِغََلََُتَْانََكَََةََِلَلَََالدَ َثَِاحَِبَمََََنَْمََِاهََن َ كَِلَََوَََنَّفََاَالَْذََهَََدَِاعَِوََق َََنَْاَمَِهََلُّكََُتََْانََكََ,َفََمَِلَاَكََالَْ

Artinya:  

Untuk memperoleh manfaat dari makna-makna dalam susunan kalimat 

tergantung pada pengetahuan kita akan makna-makna lafal tersebut baik 

secara tunggal (berdiri sendiri) maupun pada saat terangkai dengan kata yang 

lain (murakkab). Di samping itu, terdapat beberapa manfaat lain yang khusus 

dari apa yang terkandung dalam susunan kalimat dan semua itu termasuk 

dalam pokok bahasan ilmu semantik yang merupakan bagian dari ilmu 

bahasa.  

Batasan cakupan semantik yang disebutkan di atas juga sejalan dengan 

apa yang dikemukakan oleh Fāyiz al-Dāyah. Ia menyatakan bahwa dalam ʻIlm al-

Dilālah dikenal empat jenis makna, yaitu : 

a. َِةيَ مَِجََعَْمََُةَأوَْيَ اسَِأسَََةَُلَلَََد  / Makna leksikal  

b. َِةي فَرََِْصَََةَُلَلَََد  / Makna Gramatikal  

c. َِةي وََِنَََْةَُلَلَََد  / Makna Gramatikal  

d. َِةي عََِقِوََْةَمََيَ اقَِيََسََِةَُلَلَََد  / Makna Kontekstual
21

 

Untuk lebih memahami ketiga jenis makna tersebut, berikut ini uraian 

ringkas dari ketiganya.  

1. Makna Leksikal dan Makna Gramatikal  

Makna leksikal ( َأوَْيَ اسَِأسَََةَُلَلَََدَِ ةيَ مَِجََعَْمََُة ) adalah makna kata secara lepas, 

tanpa kaitan dengan kata yang lainnya dalam sebuah struktur (frase, klausa atau 

kalimat). Makna leksikal kata-kata tersebut dimuat dalam kamus. Menurut 

Chaer, makna leksikal adalah makna yang secara inheren dimiliki oleh sebuah 

leksem. Makna leksikal ini dapat juga diartikan sebagai makna kata secara lepas, 

                                                           
20

‘Abd al-Rahma>n Ibn Khaldu>n,  al-Muqaddimah (Kairo: Da>r al-Sya’b, t.th), h. 419. 
21

Fāyiz al-Dāyah,‘Ilm al-Dilālah al-‘Arabī (Cet. 2; Suriah: Dār al-Fikr, 1996), h. 20. 



26 
 

di luar konteks kalimatnya. Makna leksikal ini terutama yang berupa kata di 

dalam kamus dan biasanya didaftarkan sebagai makna pertama dari kata atau 

entri yang terdaftar dalam kamus tersebut. 
22

 

Istilah leksikal adalah bentuk ajektif yang diturunkan dari nomina 

leksikon (vokabuler, kosa kata, perbendaharaan kata). Bentuk tunggal leksikon 

adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Kalau leksikon kita 

samakan dengan kosa kata atau perbendaharaan kata, maka leksem dapat kita 

persamakan dengan kata. Dengan demikian maka makna leksikal diartikan 

sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata. Oleh 

karena itu, makna leksikal dapat pula diartikan makna yang sesuai dengan 

referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna 

yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita.
23

  

Dalam bahasa Arab, misalnya kata ََدٌَسََأ  (singa) yang makna leksikalnya 

adalah sejenis binatang buas yang mempunyai keberanian yang luar biasa, seperti 

dalam kalimat ََمَُنَغَََالََْدٌَسََأَََلََكََأ  . Kata ََدٌَسََأ  dalam kalimat tersebut bermakna leksikal, 

yaitu binatang buas yang berani, tetapi kata ََدٌَسََأ  dalam kalimat َََامََمََاَََدَُالأسَََبََطََخ
 tidak bermakna leksikal karena tidak merujuk kepada singa, melainkan  اسَِالنَ 

kepada seseorang yang mempunyai sifat pemberani seperti sifat yang dimiliki 

oleh singa ( دٌَسََأََ ). Contoh yang lain adalah kata  َسَُمَْالش  yang makna leksikalnya 

adalah salah satu benda langit yang bercahaya (matahari) seperti dalam kalimat 

ضََرَْالْأََسَُمَْتَالشَ رَوََ ن ََ  . Kata  َسَُمَْالش  dalam kalimat tersebut bermakna leksikal yaitu 

matahari dalam bentuk yang nyata, namun jika kita perhatikan makna kata َ
َالشَ شََمََ dalam kalimatالشمس قَِوََْالَُُّّفََِاسَِالنَ َلََوَْحَََسَُمَْى  , maka kita dapat 

                                                           
22

Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2003), h. 269.  
23

Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia (Cet. 3; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2002), h. 60.  
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menemukan bahwa kata  َسَُمَْالش  dalam kalimat tersebut tidak bermakna leksikal 

karena tidak menunjuk langsung kepada matahari dalam bentuk yang nyata, 

tetapi kepada seseorang yang wajahnya bercahaya laksana cahaya matahari.
24

 

Jika kita perhatikan dengan seksama contoh-contoh di atas, dapat 

disimpulkan bahwa makna leksikal dari suatu kata adalah gambaran yang nyata 

tentang suatu konsep seperti yang dilambangkan kata itu. Makna leksikal suatu 

kata sudah jelas bagi seorang bahasawan tanpa kehadiran kata itu dalam suatu 

konteks kalimat. Berbeda dengan makna yang bukan makna leksikal, yang baru 

jelas apabila berada dalam konteks kalimat. Tanpa konteks kalimat dan konteks 

situasi, maka makna yang bukan leksikal tidak akan muncul. Misalnya ketika 

kita mendengar kata ََقَطَع (memotong), maka yang terbayang dalam benak kita 

adalah pekerjaan untuk menghilangkan hubungan antar anggota badan dan 

pekerjaan memisahkannya sesuatu dari yang lainnya. Tetapi kata ََقَطَع yang 

berarti ʽmengurai’ atau ʽmembagi-bagi’ baru akan terbayang dalam benak kita 

apabila kata tersebut dipakai dalam suatu kalimat. Misalnya firman Allah dalam 

QS. al-A’ra>f/7: 168. 

 (61ٔ)َ.وَقَط عْنَاهُمَْفَِْالَأرْضَِأمََُاً
Terjemahnya:  

Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan.25  

Sedangkan makna gramatikal ( َنََْي فَرََِْصَََةَُلَلَََدَِ ةي وََِة ) adalah makna yang 

biasanya dipertentangkan atau dioposisikan dengan makna leksikal. Makna 

gramatikal adalah makna baru yang timbul akibat terjadinya proses gramatikal 

seperti afiksasi (pengimbuhan) reduplikasi (pengulangan) dan komposisi 

                                                           
24

Alī al-Jārimī dan Muṣṭafā Amīn, al-Balāgah al-Wāḍiḥah, terj. Mujiyo Nurkhalis (Cet. 

5; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 20. 
25

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 172.  
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(pemajemukan).26 Misalnya kata ‘kepala’ yang bermakna ‘pemimpin atau ketua’. 

Makna ini tidak bisa dipahami tanpa konteks sintaksisnya, baik dalam satuan 

frase maupun satuan kalimat. Makna ini baru bisa dipahami atau dimengerti jika 

kata ʽkepala’ berada dalam frase seperti kepala kantor, kepala sekolah, atau 

kepala keluarga. Tanpa posisinya dalam frase seperti itu, kata ʽkepala’ hanya 

memiliki makna leksikalnya. Contoh lainnya adalah kata ʽjatuh’ yang bermakna 

ʽmenjadi’. Makna ini baru dapat dipahami jika kata ʽjatuh’ berada dalam frase 

seperti jatuh cinta, jatuh miskin, atau jatuh sakit.27  

Bentuk kebahasaan lainnya yang menghasilkan makna berupa makna 

gramatikal adalah idiom. Idiom atau ungkapan adalah gabungan kata yang 

membentuk arti baru di mana tidak berhubungan dengan kata pembentuk 

dasarnya, misalnya idiom ʽcuci mata’ yang berarti ʽcari hiburan dengan melihat 

sesuatu yang indah, atau idiom ʽkambing hitam’ yang berarti orang yang menjadi 

pelimpahan suatu kesalahan yang tidak dilakukannya. Sabrony Rachmadie 

memberikan definisi idiom sebagai berikut:  

Is an expression which can not be understood from internal meanings of the 
words of which it composed. For this matter an idiom should be learned in 
context.28 

Artinya:  

Idiom adalah suatu ungkapan yang tidak bisa difahami dengan makna 

harfiyah kata-kata yang menyusunnya. Dalam hal ini idiom bisa dilihat dari 

makna konteks. 

Idiom memang merupakan salah satu jenis ungkapan yang sangat khas 

yang terdapat dalam semua bahasa. Dalam bahasa Arab, idiom biasa disebut 

                                                           
26

J.W.M. Verhaar, Asas-asas Linguistik Umum (Cet. 3; Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2001), h. 388. 
27

Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoretik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 

284. 
28

Sabrony Rachmadie, et al., eds., Translation (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas 

Terbuka, 2001), h. 38.  
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dengan ََِةيَ حَِلَاَطَِصَْاََِةٌَارََبَع .29
 Menurut Munir Ba’albaki, idiom dalam bahasa Arab 

adalah: 

َََُُلََنََعَْمَََاتََذَََةٌَارََبَعََِ  ٖٓ.ةلََصَِفََن َْاَمَُهََات َُمََلَِكَََانَِعََمَََمَْهَُف َََدِرََ مَََُنَْمََِدَّمَِتَََُّْيَََأنََْنَُكَ َ
Artinya:  

Idiom adalah ungkapan yang mempunyai makna tersendiri yang tidak 

mungkin difahami secara terpisah. 

Apabila definisi di atas dicermati lebih jauh, dapat disimpulkan bahwa; 1) 

idiom bisa terdiri dua kata atau lebih yang menjadi satu kesatuan ataupun bisa 

berupa ungkapan, 2) idiom tidak bisa diterjemahkan dan difahami secara harfiyah 

karena kata-kata tersebut mempunyai makna berbeda dari kata-kata yang 

menjadi bagiannya, dan 3) idiom harus difahami dan diterjemahkan dengan 

melihat konteks dan padanannya dalam bahasa sasaran. 

Salah satu bentuk idiom dalam bahasa Arab adalah berupa gabungan kata 

dengan preposisi. Misalnya kata kerja ََأَخَذ yang bermakna mengambil, ketika 

kata ini bergabung dengan preposisi   ب yang bermakna dengan dan menjadi  ِأَخَذَب 
maknanya bukan ‘mengambil dengan’ tetapi bisa bermakna ‘memegang’.31 Di 

sini tergambar bahwa sebuah idiom tidak bisa langsung diterjemahkan kata 

perkata kemudian makna kata tersebut digabungkan, tetapi gabungan kata 

tersebut menjadi satu kesatuan yang memiliki makna baru yang berbeda dari 

makna kata jika berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada contoh 

dalam tabel berikut: 

 

 

                                                           
29

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia 
(Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), h. 1267. 

30
Munir Baʽalbaki, al-Mawrid (Beirut: Dār al-ʻIlm lī al-Malāyīn, 2002), h. 52.  

31
Lihat dalam Q.S. al-Aʻrāf/7: 150.  
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Tabel 2.2. Tabel contoh idiom berupa gabungan kata dan preposisi 

No. Kata Preposisi Idiom Makna 

1. Berdiri: قام Dengan: ِقام بـِ بـ Melakukan 

2. Melihat: نظر Pada: نظر في في 
Merenung, 

Memikirkan 

3. 
Memukul: 

 ضرب
Pada: ضرب في في Pergi, bepergian 

4. 
Menulis: 

 كتب
Di atas: كتب على على Mewajibkan 

Bentuk lain dari pembentukan kata yang turut berperan dalam 

pembentukan makna baru berupa makna gramatikal dapat kita lihat pada proses 

taṣrīf dalam ilmu ṣarf yang dilakukan melalui proses afiksasi (pengimbuhan). 

Taṣrīf dalam ilmu ṣarf dibagi menjadi dua yaitu al-taṣrīf al-lugawī ( يوَِغََاللَُّيفَُرَِصَْالتَ  ) 

dan al-taṣrīf al-iṣṭilāḥī ( يحَِلَاَطَِالصََْفَُيرََِْصَْالتَ  ). Kedua jenis taṣrīf ini mengakibatkan 

terjadinya perubahan atau perkembangan makna.  َيوَِغََاللَُّيفَُرَِصَْالت  menyebabkan 

terjadinya perkembangan makna melalui penekanan pada pelaku dari satu kata 

sehingga tidak merubah kelas kata, sedangkan  َيحَِلَاَطَِالصََْفَُيرََِْصَْالت  dapat 

mengakibatkan terjadinya perubahan kelas kata.  

يحَِلَاَطَِالصََْفَُيرََِْصَْالتَ   dalam bahasa Arab kurang lebih sama dengan derivasi 

dalam bahasa Indonesia. Derivasi adalah perubahan morfemis yang menghasilkan 

kata dengan identitas morfemis dan identitas leksikal yang lain, baik kelas 

katanya berubah maupun tidak.32 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa  َيوَِغََاللَُّيفَُرَِصَْالت  dan 

يحَِلَاَطَِالصََْفَُيرََِْصَْالتَ   turut berperan dalam perkembangan makna, namun makna 

yang dihasilkan adalah makna gramatikal bukan makna leksikal karena al-taṣrīf 
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J.W.M. Verhaar, Asas-asas Linguistik Umum h. 143. 
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merupakan proses morfologis, sementara morfologi bersama-sama dengan 

sintaksis dalam ilmu linguistik berada dalam tataran tatabahasa atau gramatika. 

Karena itu pula, makna gramatikal sering juga disebut dengan makna struktural 

karena proses dan satuan-satuan gramatikal tersebut berkenaan dengan struktur 

ketatabahasaan. 

2. Makna Denotasi dan Makna Konotasi  

Makna denotasi ( ةي قََِيْقََِحَََةَُلَلَََدَِ ) adalah makna yang menunjuk langsung pada 

acuan atau makna dasarnya, sedangkan makna konotasi ( ةيَ ازَِمََََةَُلَلَََدَِ ) adalah makna 

tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa tertentu. Contoh 

makna denotasi adalah ketika kata ‚merah‛ di interpretasikan seperti warna 

darah. Sedangkan makna konotasi kata ‚merah‛ dapat diinterpretasikan dengan 

tambahan rasa seperti ‚berani, dilarang‛. 

Menurut Setiawan, salah satu hal yang disepakati dalam berbagai mazhab 

semantik dalam spektrum ilmu bahasa kontemporer adalah pembedaan antara 

makna dasar dan makna relasional. Makna dasar yang dimaksud di sini adalah 

kandungan makna dari kosa kata yang akan tetap melekat pada kata tersebut, 

meskipun kata tersebut dipisahkan dari konteks pembicaraan kalimat. Sedangkan 

makna relasional adalah makna konotatif, yang dalam prakteknya, sangat 

bergantung kepada konteks sekaligus relasi dengan kosa kata lainnya dalam 

kalimat. Misalnya kata kitāb, ketika kata ini dihubungkan dengan konsep Islam 

serta kemudian ditempatkan dalam hubungan erat dengan kata-kata penting al-

Qur’an seperti Allāh, waḥy, tanzīl dan sebagainya akan mengalami 

pengembangan atau perluasan makna yang amat berarti. Hal ini disebabkan kata 

yang bermakna dasar ‘buku’ tersebut menjadi luas medan maknanya, seperti 
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kitab suci, al-Qur’an, maupun Bibel Yahudi dan Kristen ketika direlasikan 

dengan kata ahl dalam perbincangan al-Qur’an.33
 

3. Makna Kontekstual 

Secara etimologis, kata ‘kontekstual’ terambil dari bahasa Inggris 

‘context’ yang berarti; 1) hubungan kata-kata, 2) suasana, keadaan, dan 

‘contextual’ yang berarti; 1) yang berhubungan dengan konteks, atau 2) dilihat 

dalam hubungan dalam kalimat.34 Dalam bahasa Arab, makna kontekstual disebut 

dengan َِةيَ اقَِيََسََِةَُلَلَََد اقَُيَََُّ ال .  berarti hubungan, keadaan, persesuaian, dan kontak.
35

 

Dari pengertian ini, tergambar bahwa makna kontekstual adalah makna yang 

timbul dari situasi atau keadaan terjadinya suatu ujaran.  

Istilah konteks sering disandingkan dengan teks, mengingat bahwa dua 

hal ini merupakan aspek dari proses yang sama. Ada teks dan ada teks lain yang 

menyertainya, teks yang menyertai teks inilah yang disebut dengan konteks. Hal 

yang menyertai teks tidak hanya meliputi yang dilisankan atau ditulis, melainkan 

termasuk pula kejadian-kejadian yang nirkata (non-verbal) lainnya, meliputi 

keseluruhan lingkungan teks itu.36
  

Makna pada hakekatnya memang berhubungan erat dengan kata atau 

susunan kata yang terdapat dalam sebuah kalimat, sehingga sebuah kata dapat 

dipahami ketika telah dimengerti maksud dari konteks kalimat tersebut. Karena 

itu, menurut Chaer, memahami makna leksikal dan makna gramatikal saja belum 

cukup untuk dapat memahami makna suatu ujaran, sebab untuk dapat memahami 
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M. Nur Kholis Setiawan, al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar (Yogyakarta: Elsaq Press, 

2005), h. 166-167.  
34

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. 23; Jakarta: PT. 

Gramedia, 1996), h. 143.  
35

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia. h. 1103.  
36

M.A.K. Halliday dan Ruqaiya Hasan, Bahasa Teks dan Konteks (Cet. 2; Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 1994), h. 6.  
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makna suatu ujaran harus pula diketahui konteks dari terjadinya ujaran itu. 

Konteks ujaran itu dapat berupa konteks intrakalimat, antarkalimat, bidang 

ujaran, atau juga situasi ujaran.37
 

Dalam percakapan sehari-hari misalnya, jika Anda mendengar ujaran 

‘matikan’, maka akan muncul dalam pikiran Anda ‘matikan apa?’. Ujaran 

‘matikan’ sudah pasti tidak muncul secara serta merta. Ujaran ‘matikan’ 

berhubungan dengan pengetahuan sebelumnya atau pengetahuan bersama yang 

telah dimiliki bersama. Ujaran itu mungkin dapat bermakna ‘matikan lampu, 

matikan mesin mobil, matikan radio, dan lain-lain’. Untuk memahami makna 

sebuah wacana, perlu pemahaman akan konteks berlangsungnya ujaran.38 Contoh 

lain misalnya kalimat tanya yang berbunyi ‘tiga kali empat berapa?’  Jika 

diucapkan oleh seorang guru di sekolah, tentu jawabannya adalah ‚dua belas‛, 

namun jika diucapkan oleh seseorang yang ditujukan pada tukang foto, maka 

jawabannya mungkin ‘seribu’ atau ‘seribu dua ratus’. Dari kedua contoh di atas, 

dapat disimpulkan bahwa makna bahasa seperti yang diresepsi pendengar 

bukanlah semata-mata masalah intralingual, melainkan juga masalah 

ekstralingual.  

 

C. Semantik al-Qur’an 
 

Semantik al-Qur’an lebih luas cakupan penafsirannya dan bersifat spesifik 

terfokus pada kata-kata tertentu. Al-Qur’an memiliki makna dan konsep yang 

ditawarkan kepada para pembacanya. Ketika membicarakan tentang al-Qur’an, 

kita tidak akan bisa lepas dari bahasa yang digunakan karena al-Qur’an 

menggunakan bahasa sebagai media komunikasi terhadap pembacanya. Abu Zaid 

berkata: ‚Ketika mewahyukan al-Qur’an kepada Rasulullah saw., Allah memilih 
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Abdul Chaer, Psikolinguistik, h. 285-287.  
38

Jos Daniel Parera, Teori Semantik Edisi II (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 4-5.  
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sistem bahasa tertentu sesuai dengan penerima petamanya. Pemilihan bahasa ini 

tidak berangkat dari ruang kosong. Sebab bahasa adalah perangkat sosial yang 

paling penting dalam menangkap dan mengorganisasi dunia.‛39 

Dengan demikian, kerangka komunikasi dalam bingkai ini terdiri dari: 

Tuhan sebagai komunikator aktif yang mengirimkan pesan, Muhammad saw. 

sebagai komunikator pasif, dan bahasa Arab sebagai kode komunikasi.40 Hal 

senada juga disampaikan Syahrur yang berpendapat bahwa bahasa adalah satu-

satunya media yang paling memungkinkan untuk menyampaikan wahyu. Wahyu 

al-Qur’an berada pada wilayah yang tidak dapat dipahami manusia sebelum ia 

menempati media bahasanya.
41

 

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa bahasa memiliki peranan 

penting dalam penyampaian wahyu dan ajaran agama. Bahasa juga merupakan 

media efektif untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Oleh karena itu, 

ketika ingin memahami al-Qur’an, seseorang harus memahami bahasa yang 

dipakai oleh al-Qur’an, mengetahui dengan jelas makna-makna yang terkandung 

di dalamnya sehingga didapatkan pengetahuan murni yang bisa diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Bahasa sendiri merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung makna 

dan merujuk pada objek tertentu, baik itu objek fisik maupun objek psikis. Oleh 

karena itu, diperlukan metode yang bisa mengungkap makna yang terdapat di 

dalam kata-kata tersebut sehingga bisa dihasilkan sebuah pemahaman yang 
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Nasr Hamid Abu Zaid, Tekstualitas al-Qur’an terj. Khoiron Nahdliyin (Yogyakarta: 

LKiS, 2005), h. 19. 
40

M. Nur Kholis Setiawan, al-Qur’an Kitab Sastra terbesar (Yogyakarta: Elsaq Press), h. 

2. 
41

Ahmad Zaki Mubarok, Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur’an 
Kontemporer ‚ala‛ M. Syahrur, h. 206. 
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menyeluruh terhadap rangkaian kata dan bahasa yang terdapat di dalam sebuah 

ucapan maupun tulisan. 

Al-Qur’an merupakan tulisan dari kalam Ilahi yang disampaikan melalui 

lisan Muhammad saw. Wahyu yang awalnya berbentuk ucapan kemudian 

dibukukan dalam bentuk tulisan agar tidak terjadi kekeliruan di masa yang akan 

datang ketika ajaran tersebut mulai menyebar luas. Di sisi lain, media tulisan 

merupakan media efektif yang terjamin orisinalitasnya dari sang penulis dan bisa 

dibawa kemana saja tanpa takut akan kehilangan detail dari memori tentang 

suatu hal. 

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa salah satu sebab terjadinya 

pembukuan al-Qur’an adalah banyaknya para sahabat penghapal al-Qur’an yang 

meninggal dalam peperangan. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian ajaran 

dan orisinalitasnya, khalifah Islam pada saat itu meminta al-Qur’an untuk 

dibukukan. Jadi secara tidak langsung, al-Qur’an terikat pada keadaan dimana ia 

diturunkan ke dunia ini. Bahasa yang digunakan juga mengikut pada bahasa 

kaum yang menerimanya. Dengan kata lain, al-Qur’an adalah bahasa Tuhan yang 

disampaikan ulang oleh manusia sesuai dengan kemampuan berbahasanya ketika 

ia menerima wahyu untuk disampaikan kepada kaumnya dengan tujuan kaumnya 

bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. 

Al-Qur’an yang kita pegang saat ini memuat bahasa 14 abad yang lalu. 

Kita tidak akan mengerti makna dan pengetahuan apa saja yang terdapat di 

dalam al-Qur’an jika tidak mengetahui bahasa yang digunakan pada saat ia 

diturunkan. Menurut Amin al-Khuli, salah satu cara memahami isi al-Qur’an 

adalah dengan melakukan studi aspek internal al-Qur’an. Studi ini meliputi 

pelacakan perkembangan makna dan signifikansi kata-kata tertentu di dalam al-
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Qur’an dalam bentuk tunggalnya, kemudian melihat indikasi makna ini dalam 

berbagai generasi serta pengaruhnya secara psikologi-sosial dan peradaban umat 

terhadap pergeseran makna.42 

Berdasarkan ungkapan di atas, pemaknaan al-Qur’an terikat oleh 

historisitas kata yang digunakan dalam kitab tersebut. Oleh karena itu, semantik 

merupakan salah satu metode yang ideal dalam pengungkapan makna dan 

pelacakan perubahan makna yang berkembang pada sebuah kata sehingga bisa 

diperoleh sebuah makna yang sesuai dengan maksud penyampaian oleh sang 

author (Tuhan). Pendekatan yang cocok dalam pengungkapan makna serta 

konsep yang terkandung di dalam al-Qur’an diantaranya adalah semantik al-

Qur’an. 

Jika dilihat dari struktur kebahasaan, semantik mirip dengan ilmu balagah 

yang dimiliki oleh bahasa Arab pada umumnya. Persamaan tersebut diantaranya 

terletak pada pemaknaan yang dibagi pada makna asli dan makna yang 

berkaitan.43 Selain itu, medan perbandingan makna antara satu kata dengan kata 

yang lain dalam semantik mirip dengan munasabah ayat dengan ayat. Hal ini 

menjadikan semantik cukup identik dengan ulum al-Qur’an, walaupun terdapat 

perbedaan dalam analisisnya dimana semantik lebih banyak berbicara dari segi 

historisitas kata untuk mendapatkan makna yang sesuai pada kata tersebut.
44

 

Adapun pengertian semantik menurut Izutsu adalah kajian analitik 

terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang 

akhirnya sampai pada pengertian konseptual weltanschauung atau pandangan 

dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara 
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M. Yusron dkk., Studi Kitab Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: Teras, 2006), h.18. 
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Dalam semantik istilah ini dikenal dengan sebutan makna dasar dan makna relasional. 
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Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia (Yogyakarta: Tiara Kencana, 1997), h. 6. 
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dan berpikir, tetapi yang lebih penting lagi adalah pengkonsepan dan penafsiran 

dunia yang melingkupinya.45 Disini ia menekankan pada istilah-istilah kunci yang 

terikat pada kata perkata. Jadi semantik lebih terfokus pada kajian kata, bukan 

bahasa secara umum.  

Kata sendiri merupakan bagian bahasa dimana huruf adalah bagian 

terkecilnya. Huruf yang terangkai menjadi frase dan bergabung hingga memiliki 

suatu rangkaian yang bermakna, merupakan sebuah simbol yang terdapat dalam 

bahasa. Ketika rangkaian huruf dan frase telah memiliki makna, maka ia disebut 

sebuah kata. Dalam perjalanan sejarah perkembangannya, kata yang awalnya 

hanya memiliki satu makna asli (dasar) mengalami perluasan hingga memiliki 

beberapa makna. Hal ini yang menjadi fokus metode semantik dalam 

mengungkap konsep-konsep yang terdapat di dalam al-Qur’an. 

Adapun istilah Semantik al-Qur’an mulai populer sejak Izutsu 

memperkenalkannya dalam bukunya yang berjudul ‚God and Man in the Koran: 

Semantics of the Koranic Weltanschauung‛. Izutsu memberikan definisi 

semantik al-Qur’an sebagai kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci yang 

terdapat di dalam al-Qur’an dengan menggunakan bahasa al-Qur’an agar 

diketahui weltanschauung al-Qur’an, yaitu visi Qur’ani tentang alam semesta.
46

 

Untuk mewujudkan visi Qur’ani tentang alam semesta, Izutsu meneliti 

tentang konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam al-Qur’an yang berkaitan 

dengan masalah-masalah bagaimana dunia wujud distrukturkan, apa unsur pokok 

dunia, dan bagaimana semua itu terkait satu sama lain. Tujuannya adalah 

memunculkan tipe ontologi hidup yang dinamik dari al-Qur’an dengan menelaah 

konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam al-Qur’an. Konsep-konsep pokok 
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Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia,\ h. 3. 
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Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia, h. 3. 
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itu sendiri adalah konsep-konsep yang memainkan peran menentukan dalam 

pembentukan visi Qur’ani terhadap alam semesta.
47

 

Konsep pokok yang terkandung dalam makna kata-kata al-Qur’an 

dijelaskan dalam beberapa langkah penelitian, yaitu: 

Pertama, menentukan kata yang akan diteliti makna dan konsep yang 

terkandung di dalamnya. Kemudian menjadikan kata tersebut sebagai kata fokus 

yang dikelilingi oleh kata kunci yang mempengaruhi pemaknaan kata tersebut 

hingga membentuk sebuah konsep dalam sebuah bidang semantik. Kata fokus 

adalah kata kunci yang secara khusus menunjukkan dan membatasi bidang 

konseptual yang relatif independen berbeda dalam keseluruhan kosa kata yang 

lebih besar dan ia merupakan pusat konseptual dari sejumlah kata kunci tertentu. 

Kata kunci adalah kata-kata yang memainkan peranan yang sangat menentukan 

dalam penyusunan struktur konseptual dasar pandangan dunia al-Qur’an. 

Sedangkan medan semantik adalah wilayah atau kawasan yang dibentuk oleh 

beragam hubungan diantara kata-kata dalam sebuah bahasa.
48

 

Kedua, langkah berikutnya adalah mengungkapkan makna dasar dan 

makna relasional dari kata fokus. Makna dasar adalah sesuatu yang melekat pada 

kata itu sendiri yang selalu terbawa dimanapun kata itu diletakkan. Sedangkan 

makna relasional adalah sesuatu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan 

pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata pada posisi khusus dalam 

bidang khusus, atau dengan kata lain makna baru yang diberikan pada sebuah 

kata bergantung pada kalimat dimana kata tersebut digunakan.
49

 Makna dasar 

bisa diketahui dengan menggunakan kamus bahasa Arab yang secara khusus 
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Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia, h. 3. 
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Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia, h. 18-22. 
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membahas tentang kata-kata yang ada di dalam al-Qur’an. Sedangkan makna 

relasional dapat diketahui setelah terjadinya hubungan sintagmatis antara kata 

fokus dengan kata kunci dalam sebuah bidang semantik.
50

 

Ketiga, langkah selanjutnya adalah mengungkapkan kesejarahan makna 

kata atau semantik historis. Dalam pelacakan sejarah pemaknaan kata ini ada dua 

istilah penting dalam semantik, yaitu diakronik dan sinkronik. Diakronik adalah 

pandangan terhadap bahasa yang menitikberatkan pada unsur waktu. Sedangkan 

sinkronik adalah sudut pandang tentang masa dimana sebuah kata lahir dan 

mengalami perubahan pemaknaan sejalan dengan perjalanan sejarah penggunaan 

kata tersebut dalam sebuah masyarakat penggunanya untuk memperoleh suatu 

sistem makna yang statis. Dalam pelacakan sejarah kata dalam al-Qur’an, secara 

diakronik melihat penggunaan kata pada masyarakat Arab, baik pada masa 

sebelum turunnya al-Qur’an, pada masa Nabi saw, pada masa setelah Nabi saw 

hingga era kontemporer untuk mengetahui sejauh mana pentingnya kata tersebut 

dalam pembentukan visi Qur’ani. Sedangkan secara sinkronik lebih 

menitikberatkan pada perubahan bahasa dan pemaknaannya dari sejak awal kata 

tersebut digunakan hingga ia menjadi sebuah konsep tersendiri dalam al-Qur’an 

yang memiliki makna penting dalam pembentukan visi Qur’ani. 

Keempat, setelah mengungkapkan kesejarahan kata dan diketahui makna 

dan konsep apa saja yang terkandung di dalam kata fokus, langkah terakhir 

adalah mengungkapkan konsep-konsep apa saja yang ditawarkan al-Qur’an 

kepada pembacanya agar bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

terbentuklah kehidupan yang berlandaskan aturan-aturan Qur’an (Allah), dan 

mewujudkan visi Qur’ani terhadap alam semesta. Hal ini lebih terlihat pada 
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implikasi pemahaman konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari dimana 

konsep yang ditawarkan oleh al-Qur’an bisa menjadi sebuah gaya hidup baru 

yang lebih baik. 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa semantik al-Qur’an 

bertujuan untuk memberikan pemahaman baru terhadap apa yang ditawarkan 

oleh al-Qur’an kepada manusia agar mereka bisa mengaplikasikan konsep 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  
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BAB III 

TINJAUAN UMUM 

ISTILAH-ISTILAH DALAM SALAT 

 

A. Arti dan Sejarah Salat 

Kata salat ( ةلََصََ ) berasal dari bahasa Arab yang berarti doa, sebagaimana 

pada firman Allah swt. dalam QS. al-Taubah/9: 103. 

رىُُمَْوََ مُْ,َوَاللهَُخُذَْمِنَْأمْوَالِِِمَْصَدَقَةًَتُطَهِّ َصَلَتَكََسَكَنٌَلَِّ َعَلَيْهِمْ,َإنَّ يْهِمَْبِِاََوََصَلِّ تُ زكَِّ
يْعٌَعَلِيْمٌَ  (ٖٓٔ)َ.سََِ

Terjemahan: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

1
 

Salat juga berarti ‚rahmat‛ dan ‚mohon ampun‛ yang terdapat dalam QS. 

al-Ahza>b/33: 43 dan 56. 

َىُوََالَّذِيَْيُصَلِّيَعَلَيْكُمَْوََ وْرِ,َوكَانََباِلْمُؤْمِنِيَْْ نََالظُّلُمَاتَِإلَََالن ُّ مَلَئِكَتُوَُليُِخْرجَِكُمَْمِّ
 (ٖٗ)َرَحِيْمًا.

Terjemahan: 

Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat-Nya, agar Dia 
mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan Dia 
Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. 

,َيآَي ُّهَاَالَّذِيْنََآمَنُ وْاَصَلُّوْاَعَلَيْوَِوَسَلِّمُوْاَتَسْلِيَْ وََمَلَئِكَتَوَُيُصَلُّوْنََعَلَىَالنَّبِِّ َللهََ  (ٙ٘)مًا.َإنَّ

Terjemahan: 

Sesungguhnya, Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai 
orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah 
sala>m dengan penuh penghormatan kepadanya.2  
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Jadi makna salat sebenarnya dapat diartikan sebagai bentuk doa dari 

seorang hamba, bentuk permohonan dari seorang hamba dan bentuk rahmat dari 

sang pencipta untuk hambanya sehingga dapat melaksanakan salat. Hubungan 

timbal-balik seperti inilah yang akan terjadi ketika salat itu mampu 

direalisasikan oleh seorang hamba. Pengertian salat yang ada, menjadikan salat 

amatlah beragam penggunaan kosakatanya sesuai dengan konteks kalimat yang 

meliputinya. 

Sungguh berbagai macam salat-salat yang ada dijadikan Allah untuk 

hambanya sebagai sarana untuk menyampaikan hajat, permohonan dan petunjuk 

berupa kebutuhan perkara dunia dan akhirat. Salat adalah z|ikr, dan dengan 

berz|ikir kepada Allah swt. maka hati akan menjadi tenang. 

Arti salat menurut istilah ilmu fikih adalah serangkaian gerakan ibadah 

khusus dan tertentu yang diawali dengan takbi>rah al-ih}ra>m dan diakhiri dengan 

sala>m. Tentunya gerakan khusus dan tertentu yang dimaksud adalah wujud 

ketundukan, perendahan diri, bertasbih dengan memujinya, membaca firman-

firman-Nya dan mengagungkan Allah baik dengan perkataan dan perbuatan. 

Salat juga berarti cahaya, sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad 

saw.  

َىَاللهَُلَّصَََاللهََِلَُوَْسَُرَََالََقَََ:َالََقَََوَُنَْاللهَعَََيََضَِ,َرََيَّرِعَََشَْالََْمَِاصَِعَََنَْبََِثَِارَِالَََْكَِالَِمَََبَِْأَََنَْعََ
للَِّوَِتََْلأَُالميِزانَ،َوسُبْحانََالِلهَوالَْمْدَُللَِّوَِتََْلََنَِالطُّهُورَُشَطْرَُالإيمانِ،َوالَْمْدَُ:َمََلَّسََوَََوَِيْلَََعََ

َتََْلأَُ- َضِياءٌ،ََ-أَوْ رُ ب ْ َوالصَّ َبُ رْىانٌ، َوالصَّدَقَةُ َنوُرٌ، لةُ َوالصَّ َوالرْضِ، مَواتِ َالسَّ َبيَْْ ما
َنَ فْسََ َفبَايِعٌ َيَ غْدُو َالنَّاسِ كَُلُّ َعَلَيْكَ، َأوْ َلَكَ، ةٌ َحُجَّ َمُوبقُِهاوالْقُرْآنُ َأوْ َفَمُعْتِقُها، َاهَُوََ.)رََوُ

 ٖم(لَِسَْمَُ
                                                                                                                                                               
mukmin berarti berdoa agar diberi rahmat seperti dengan perkataan Alla>humma Salli Ala> 
Muhammad.  

3
al-Syaikh Muhammad al-Sha>lih al ‘Us}aimi>n, Syarh al-Arba’i>n al-Nawawiyah (Kerajaan 

Arab Saudi: Da>r al-S}a>rya>, 1450 H/2004 M), h. 220. 
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Artinya:  

Dari Abu Malik al Harits bin ‘Ashim al Asy’ari, r.a berkata: Nabi saw. 
bersabda: ‚Bersuci adalah separuh keimanan, kalimat Alhamdulillah 
memenuhi mizan (timbangan amal di akhirat), dan kalimat Subhanallah wal 
hamdulillah, keduanya memnuhi apa-apa yang berada di antara langit dan 
bumi, salat adalah cahaya dan sedekah adalah bukti, sabar adalah sinar yang 
terik, dan al-Qur’an adalah hujjah yang akan membelamu atau boleh jadi 
yang akan melawanmu, semua manusia akan berangkat di pagi hari untuk 
berusaha, ada yang menjual dirinya kepada Allah sehingga ia terbebas dari 
azab, atau kepada setan hingga ia binasa‛ (Riwayat Muslim). 

Yaitu cahaya dalam hati dan pada wajah seorang mukmin, cahaya di alam 

kubur dan cahaya pada hari kiamat. Apabila hati bercahaya maka wajahpun akan 

bercahaya. Sedangkan di akhirat kelak salat seorang mukmin benar-benar 

menjadi cahaya penerang menyinari sekelilingnya.  

Olehnya dapat dipahami bahwa bentuk kata salat itu sesuai pada konteks 

penggunaannya dalam kalimat, termasuk berbagai gerakan yang telah di 

syariatkan dalam salat, istilah-istilah dalam rukun salatpun seperti itu. Takbi>r, 

rukuk, i’tida >l, sujud, tasyahhud, sala>m, merupakan istilah-istilah yang lazim 

didengar penggunaannya di dalam al-Qur’an. 

Salat yang kita ketahui dengan berbagai gerakan didalamnya,  merupakan 

satu tuntunan Nabi Muhammad dari Allah swt. yang mempunyai rahasia dan 

keutamaan bagi orang yang konsisten mengerjakannya. 

هَىَعَنَِ لَةََتَ ن ْ َ(٘ٗ)َالْفَحْشَاءَِوََالْمُنْكَرِ.إنَّالصَّ
Terjemahan: 

Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. (QS. al-

‘Ankabu>t/29: 45).
4
 

                                                           
4
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 401.  
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Wajibnya salat kepada seluruh orang muslim dan dalam keadaan 

bagaimanapun, menunjukkan betapa agung kedudukan salat yang mesti 

dilaksanakan.  

Berbagai riwayat yang terdapat dalam al-Qur’an menunjukkan bahwa 

para Nabi dan rasul terdahulu telah melaksanakan ibadah salat jauh sebelum 

ditetapkannya kewajiban ibadah salat kepada umat Nabi Muhammad saw.  

Nabi Ibrahim a.s. dalam ucapannya ketika bermunajat kepada Allah yang 

disebutkan dalam QS. Ibra>him/14: 40. 

 َ  َ َ َ َ  ََ  َ  َ  َ.َ(ٗٓ)َ

Terjemahan: 

Ya Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap 

mendirikan salat, Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku.5
 

Nabi Ismail a.s. yang salat dan mengajari keluarganya dalam QS. 

Maryam/19: 55. 

  َ َ  َ  َ َ َََ   (َ.٘٘) 

Terjemahan:  

Dan ia menyuruh ahlinya untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat, 

dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.6 

Nabi Musa dan Harun a.s. diperintahkan agar membangun qiblat (tempat 

salat) dan mendirikan salat dalam QS. Yu>nus/10: 87. 

    َ ََ ََ َ  ََ  َ َ

 َ  َ   َ ََ  َ  َ.َ(ٛٚ)َ
                                                           

5
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 260.   

6
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 309. Sebagian ahli tafsir 

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahlinya ialah umatnya. 
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Terjemahan:  

Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ‚Ambillah beberapa 
rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu dan jadikanlah rumah-
rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah salat serta gembirakanlah 
orang-orang mukmin‛.7

 

Nabi Zakaria menegakkan salat di mihra>b dalam QS. A >li ‘Imro>n/3: 39.  

  َ   ََ  َ  َ َ ََ َ  َ َ

   َ َ ََ َ  َ  َ َ   َ.َ(ٖٜ)َ

Terjemahan: 

Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia berdiri melaksanakan 
salat di mihrab "Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan 
kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat (firman) dari Allah, 
teladan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi diantara orang-
orang saleh".8

 

Siti Maryam dalam QS. A>li ‘Imro>n/3: 43.  

 َ  َ َ َ  َ َ (َ.ٖٗ) 

Terjemahan: 

Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku’lah bersama orang-

orang yang rukuk.9
 

Nabi Isa a.s. yang berkata diperintahkan oleh Allah mendirikan salat dan 

menunaikan zakat selama hidupnya, dalam QS. Maryam/19:31. 

لَةََِاكًَارََبَمَََُنَِْلََعََجََوََ كَُنْتَُوَأَوْصَانَِْباِلصَّ  (ٖٔ)وَالزَّكَاةَِمَادُمْتَُحَيِّا.ََأيَْنََمَا
Terjemahan: 

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati dimana saja aku berada, dan 
Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat 
selama aku hidup.10 

                                                           
7
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 218.  

8
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 55. Maksudnya: membenarkan 

kedatangan seorang Nabi yang diciptakan dengan kalimat kun (jadilah) tanpa bapak Yaitu Nabi 

Isa a.s. h. 55 
9
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 55. Rukuk yang dimaksud adalah 

kalimat perintah salatlah dengan berjama'ah.  
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Makna lafal salat yang menunjukkan perintah secara langsung untuk 

menegakkan salat sesuai etimologi salat dapat diketahui dari konteks penggalan 

ayat ‚َالصلة  Hal demikian terdapat 14 kali terulang dalam beberapa ayat .‛اقيموا

dan surah dalam al-Qur’an. Pada makna semantik, bentuk kata salat tidak ada 

satupun yang menunjukkan fi’l al-amr. Sehingga dapat dipahami bahwa salat 

bukan hanya sekedar perintah, akan tetapi merupakan suatu syariat yang betul-

betul mesti untuk dilaksanakan dan ditegakkan sebab salat merupakan kebutuhan 

dan pokok dari agama. Sehingga dengan menegakkan salat maka hal itu akan 

menyucikan diri dan menjadikan pelakunya menjadi bertaqwa. 

Penetapan perintah salat dengan ketentuan wajib 5 waktu menjadi suatu 

keharusan tatkala Nabi Muhammad saw. menghadap kepada Allah, di Isra>’ dan 

mi’ra>jkan pada bulan Rajab sekitar tahun ke 5 sebelum peristiwa hijrah ke kota 

Madinah. Peristiwa isra>’ dan mi’ra>j merupakan pengalaman spiritual yang sarat 

nilai dan sebagai tonggak awal disyariatkannya lima waktu salat. 

B. Faktor Pembentuk Istilah-istilah 

Bahasa terus berkembang dari masa ke masa dan dari waktu ke waktu. 

Kosakata dan istilah baru terus bermunculan, sedangkan kosakata/istilah lama 

bisa mengalami perubahan atau pergeseran dalam hal maknanya. 

Perubahan tatanan kehidupan dunia yang baru dan globalisasi telah 

mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, kondisi masyarakat dan bangsa 

mengalami perubahaan. Seluruh sendi kehidupan masyarakat mengalami 

perubahan, terutama mengarah pada persiapan memasuki tatanan baru tersebut. 

Masuknya bahasa asing, bahasa Inggris dan bahasa Arab mempengaruhi berbagai 

sendi kehidupan, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 

                                                                                                                                                               
10

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 307. 
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Perkembangan bahasa Indonesia tampak dalam jumlah kosakatanya. Hal 

ini dapat dibuktikan dari jumlah entri dalam kamus bahasa Indonesia yang terus 

bertambah. Kandungan entri yang terdapat di dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia (KUBI) karya Poerdawarminta yang pertama terbit tahun 1952, 

kemudian mengalami cetak ulang beberapa kali dan pada tahun 1976 terbit edisi 

revisi yang semula hanya sekitar 20.000 entri dalam waktu 45 tahun telah 

berkembang menjadi lebih kurang 75.000 entri dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) oleh karya tim penyusun Pusat Bahasa. Dengan jumlah 

kosakata/istilah sebesar itu, bahasa Indonesia kini dapat digunakan sebagai 

sarana komunikasi yang memadai dan efektif. 

Makna kata/istilah dalam bahasa Indonesia sebagian besar sudah terekam 

di kamus. Namun, apabila dicermati sebenarnya ada beberapa makna baru sesuai 

dengan perkembangan zaman yang nantinya bisa saja akan terekam atau tercatat 

dalam kamus, khususnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, contohnya kata takbi>r 

yang dulu bermakna postif namun dewasa ini bermakna negatif, sebab terkadang 

dipakai untuk memberi semangat/provokasi menggerakkan massa. Contohnya 

lagi dalam lingkup kecil yaitu pemuda di kota Makassar, ketika mereka 

mengucapkan sala>m untuk menyapa kepada teman, lazimnya menggunakan kata 

sapaan ‚saudara‛. Yang dulunya kata saudara di artikan sebagai orang yang satu 

janin (rahim) dengan kita, namun penggunannya saat ini telah digunakan sebagai 

sala>m sapaan dilingkup pemuda zaman milenial sekarang ini. Sehingga yang 

terjadi adalah adanya pemekaran makna dan juga pemyempitan makna. 

Istilah-istilah yang digunakan di Indonesia seringkali mengalami 

perubahan atau pergeseran makna asal kata itu sendiri. Oleh karena itu sangat 

penting untuk mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan dan pergeseran atau pemekaran dan penyempitan makna. Dan dapat 
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mengidentifikasi istilah-istilah bahasa Indonesia khususnya istilah-istilah dalam 

salat. 

Perubahan makna itu tidak saja mencakup bidang waktu, tetapi dapat 

juga mencakup persoalan tempat. Sebuah kata dengan arti yang mula-mula 

dikenal oleh semua anggota masyarakat bahasa. Perubahan makna kata dalam 

arti yang luas, tidak hanya mencakup perubahan makna seperti yang dimaksud 

tadi, tetapi juga mencakup perubahan yang dapat dikatakan berada dalam dua 

ekstrim. Dengan arti kata yang asli masih digunakan, sebaliknya dalam 

hubungan-hubungan tertentu maknanya mengalami perubahan. 

1. Macam-macam Perubahan Makna dalam Kata 

a. Perluasan Arti 

Yang dimaksud dengan perluasan arti adalah suatu proses perubahan makna 

yang dialami sebuah kata yang tadinya mengandung suatu makna yang 

khusus, tetapi kemudian meluas sehingga melingkupi sebuah kelas makna 

yang lebih umum. Kata berlayar dulu dipakai dengan pengertian : bergerak di 

laut dengan menggunakan layar. Sekarang semua tindakan mengarungi lautan 

atau perairan dengan mempergunakan alat apa saja disebut berlayar. 

b. Penyempitan Arti 

Penyempitan arti sebuah kata adalah sebuah proses yang dialami sebuah kata 

ketika makna yang lama lebih luas cakupannya dari makna yang baru. Kata 

pala tadinya bearti buah pada umumnya, sekarang hanya dipakai untuk 

menyebutkan jenis buah tertentu. Kata sarjana dulu dipakai untuk menyebut 

seorang cendekiawan. Sekarang dipakai untuk gelar univesitas. 

c. Ameliorasi 

Ameliorasi adalah suatu proses perubahan makna, dimana arti yang baru 

dirasakan lebih tinggi atau lebih baik dari arti yang lama. Kata wanita 
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dirasakan nilainya lebih tingi dari kata perempuan, kata istri atau nyonya 

dirasakan lebih tinggi dari pada kata bini. 

d. Peyorasi 

Peyorasi adalah suatu proses perubahan makna sebagai kebalikan dari 

ameliorasi. Dalam peyorasi arti yang baru dirasakan lebih rendah nilainya 

dari arti yang lama. Contoh kata bini diangap lebih tingi pada jaman lampau, 

sekarang dirasakan sebagai kata yang kasar. 

e. Metafora 

Perubahan makna yang dinamakan peyorasi, ameliorasi, menyempit dan 

meluas dari nilai rasa dan luas lingkup makna dulu dan sekarang . Di samping 

itu perubahan makna dapat dilihat dari sudut persepsi kemiripan fungsional 

antara dua objek. Metafora adalah perubahan makna karena persamaan sifat 

antara dua obyek. Ia merupakan pengalihan semantik berdasarkan kemiripan 

persepsi makna. Contohnya kata matahari, putri malam (untuk bulan) pulau 

(empu laut) semua dibentuk berdasarkan metafora. 

f. Metonimi 

Metonimi sebagai suatu proses perubahan makna terjadi karena hubungan 

yang erat antara kata-kata yang terlibat dalam suatu lingkungan makna yang 

sama. Dan dapat diklasifikasikan menurut tempat atau waku, menurut 

hubungan isi dan kulit dan hubungan antara sebab dan akibat. 

 

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Makna dalam Kata Mengalami 

Perubahan/Pergeseran Makna 

Pembentukan makna mencakup segala hal tentang makna yang 

berkembang, baik berubah maupun bergeser. Di dalam hal ini perkembangan 

meliputi segala hal tentang perubahan makna baik yang meluas, menyempit, atau 
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yang bergeser maknanya. Bahasa mengalami perubahan dirasakan oleh setiap 

orang, dan salah satu aspek dari perkembangan makna (perubahan arti) yang 

menjadi objek telaah semantik historis. Perkembangan bahasa sejalan dengan 

perkembangan penuturnya sebagai pemakai bahasa. Kita ketahui bahwa 

penggunaan bahasa diwujudkan dalam kata-kata dan kalimat. Pemakai bahasa 

yang menggunakan kata-kata dan kalimat, pemakai itu pula yang menambah, 

mengurangi atau mengubah kata-kata atau kalimat. Jadi perubahan bahasa 

merupakan gejala yang terjadi di dalam suatu bahasa akibat dari pemakaian yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Ketika generasi masyarakat mewarisi suatu makna maka sesungguhnya 

mereka tidak lagi mewarisi makna yang utuh sepenuhnya sama dengan generasi 

masyarakat sebelumnya, tetapi telah mengalami beberapa perubahan atau 

penyimpangan makna istilah. Terkadang pula terjadi penambahan makna baru 

terhadap kata yang lama disebabkan salah pengertian dan lain sebagainya. 

Menurut Antoine Meillet, secara umum ada tiga hal yang menyebabkan 

berkembangnya makna suatu bahasa. 

1. Sebab-sebab yang Bersifat Kebahasaan 

Faktor ini erat hubungannya dengan perubahan pada aspek fonologi, 

morfologi, dan sintaksis. Dalam bahasa Arab, perubahan pada aspek 

fonologi misalnya, kata ََقَ عَد yang berarti ‘duduk’ akan berubah maknanya 

menjadi ‘jauh’ jika fonem ق yang terletak diawal kata tersebut diubah 

menjadi fonem ب menjadi بعد. Pada aspek morfologi, misalnya kata ََنَصَر 
yang berarti ‘menolong’ akan berubah maknanya menjadi ‘saling 

menolong’ jika kata ََنَصَر mendapat infiks huruf alif (ا) sehingga menjadi 

  .ناَصَرََ
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2. Sebab-sebab Historis 

Sebab-sebab historis berkaitan dengan penciptaan dan penemuan hal-hal 

baru yang menyangkut benda, lembaga, gagasan, dan menyangkut konsep 

ilmiah, karena benda, lembaga, pikiran dan konsep-konsep ilmiah 

pengetahuan tersebut terus berkembang sesuai dengan zamannya. 

Kondisi kehidupan masyarakat, hasil pikir, adat dan kebiasaan mereka, 

bentuk-bentuk organisasi, dan sebagainya selalu mengalami perubahan. 

Yang mempengaruhi referen dari berbagai kata dalam bahasa dan situasi 

pemakaian kata-kata tersebut juga mudah berubah sejalan dengan 

berubahnya zaman. Begitu pula barang dan produk memerlukan istilah 

dan nama baru. 

3. Sebab-sebab Sosial 

Generalisasi dan spesialisasi adalah dua hal yang memberikan 

perkembangan atau perubahan makna terkait pengaruh sosial. 

Generalisasi datang berdasarkan pengalaman masyarakat ketika mereka 

hendak mengidentifikasi suatu hal yang baru dan berlaku dimana saja dan 

kapan saja. Misalnya, kata ‘virus’ yang pada awalnya hanya bersangkutan 

dengan penyakit, sekarang menjadi kata umum untuk mengartikan semua 

yang mengganggu dan menghambat kelancaran proses pengerjaan 

sesuatu, seperti virus computer dan virus masyarakat. 

Adapun spesialisasi misalnya, kata ‘kitab’ yang dalam bahasa sumbernya 

yaitu bahasa Arab berarti ‘buku’, tetapi dalam masyarakat Indonesia 

khususnya di kalangan penganut agama, kata kitab mengacu pada ‘kitab 

suci’.
11

 

                                                           
11

Stephen Ullmann, Semantics: An Introduction to the Science of Meaning, Terj. 

Sumarsono, Pengantar Semantik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 251-255.   
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Faktor-faktor dan sebab yang telah disebutkan di atas merupakan hal 

yang dapat mangakibatkan perubahan makna, perluasan makan, pergeseran 

makna yang semuanya itu terangkum di dalam proses pembentukan suatu makna 

baru kemudian lahirlah istilah. Masyarakat yang multilingual, seperti masyarakat 

di Indonesia cepat atau lambat akan berkenalan dengan bahasa lain yang baru dan 

hal ini terus akan berlangsung seiring zaman yang berlalu. 

Pada sisi lain, istilah-istilah dalam salat dan perkembangannya di 

Indonesiapun mengalami gesekan perubahan makna bersamaan dengan 

kosakata/istilah yang lain. Namun sebagaimana janji Allah menjaga kemurnian 

agama dan syariatnya sehingga seluruh syariat dan yang bersinggungan 

dengannya juga akan terus terjaga. Baik itu dari celaan, maupun dari perkara-

perkara bid’ah yang terjadi di tengah masyarakat dunia. Agama dan syariatnya 

akan terus terjaga oleh para generasi penerus Nabi hingga para ulama. QS. al- 

Hijr/15: 9. 

  َ  َ  َ َ ََ  َ.َ(ٜ)َ

Terjemahan: 

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’an, dan Sesungguhnya 

Kami benar-benar memeliharanya.12 

Tentu sikap bagi orang-orang beriman yang senantiasa menjaga 

keimanannya, akan menyikapi segala upaya yang mendeskritkan agama dan 

menggeser nilai-nilai agama, dengan kembali kepada kitab suci al-Qur’an. Upaya 

musuh-musuh Islam yang tidak senang dan mencoba menjelek-jelekkan agama 

Islam, justru bagi orang beriman akan tetap teguh dan lebih mendalami ayat-ayat 

yang terkandung dalam kitab suci al-Qur’an. QS. al- Isra>’/17: 9. 

                                                           
12

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 262. Ayat ini memberikan 

jaminan tentang kesucian dan kemurnian al-Qur’an selama-lamanya. 
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َ َ َ َ َ َ َ َ َ  ََ

   ََ َ ََ.َ(ٜ)َ

Terjemahan: 

Sungguh al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang paling lurus 
dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan 
kebajikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,13

 

Sebagaimana Allah menjaga kemurnian al-Qur’an, Allah juga akan 

menjaga Agama beserta syariatnya. Betapa agung agama ini, yang dijamin Allah 

akan selalu terjaga hingga akhir. 

Sehingga dari hal tersebut, sebagai orang Islam dan mengaku beriman 

kepada ayat-ayat Allah swt., semestinya lebih banyak lagi belajar tentang pokok-

pokok agama, pilar agama, dan sendi-sendi agama yang mulia ini. Sehingga 

dengan tingginya tingginya ilmu dan pengetahuan tentang agama, maka akan 

sulit diri ini terjatuh walau diterjang fitnah zaman dewasa ini. 

C. Istilah-istilah dalam Salat  

Istilah-istilah dalam salat terbagi atas beberapa istilah yang semuanya 

termuat di dalam rukun salat, mulai dari kalimat takbi>r hingga sala>m. Nabi 

Muhammad saw. bersabda: 

14.مَُيْلََِسَْاَالتَّهََلَُي َْلَِحَْاالتَّ,َوََرَُي َْبَِكَْاَالتَّهََيمَُْرَِحَْالتَّ,َوََرَُوَْهَُالطََّةَِلََالصَََّاحَُتَفََْمَِ
 

Artinya:  

‚Kunci salat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbi>r dan penghalalnya 

adalah sala>m‛ 

 

                                                           
13

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 283.  
14

Hisamuddi>n bin Mu>sa> Muhammad bin ‘Ifa>nah, Qawa>’id wa asas fil sunnah wal bid’ah 

(al-Quds: Bait al-Muqaddas, 2004), h. 107.  
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Hadist Nabi di atas memberikan pengajaran bahwa awal dari salat yaitu 

dengan lafal takbi>r ‚ َأكَْ رَُب ََالله ‛ dan untuk mengakhirinya yaitu dengan lafal sala>m 

‚ اللهََِةَُحََْرَوََََمَْكَُيْلَََعَََمَُلََالسََّ ‛ sedangkan bentuk gerakan yang menyertainya juga 

termuat dalam hadist berikut: 

َاللهَُلَّصَََبََِالنََّأنََّ َإذََوَِيَْب ََكَِنْمََََوََذَْحَََوَِيَْدََيَََعَُفرَََْي َََانََكَََمَََلَّسََوَََوَِيْلَََعَََى َاَِ, كَََإذَََ,َوََةَِلََالصَََّحَِتََف َْا َرَْب َِّا
  15ي(ارَِخََبَُالََْاهَُوََ)رَََ.عَِوْكََُالرََُّنََمََِوَُسَُأرََََْعََفََاَرََإذَََ,َوََعَِوْكََُلرُّلََِ

Artinya:  

Nabi saw. biasanya ketika memulai salat, ketika takbi>r untuk rukuk dan 
ketika mengangkat kepada setelah rukuk, beliau mengangkat kedua 
tangannya setinggi pundaknya. 

Hadist ini hanyalah satu dari berbagai macam petunjuk gerakan takbi>r 

yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Mulai dari mengangkat kedua 

tangan, bentuk jari-jari, telapak tangan dan ukuran tinggi. Semua itu tercakup 

kedalam perbedaan pendapat berbagai imam mazhab, dan dalam satu gerakan dan 

ucapan dikenal dengan istilah takbi>rah al-ih}ra>m.  

Rukun salat yang oleh para ulama telah menggolongkannya kedalam 

beberapa macam, baik itu berupa gerakan dan lafal sehingga menjadi 

peristilahan, sebagai berikut: 

1. Takbi>rah al-ih}ra>m 

Gerakan tangan yang semula sejajar dengan badan kemudian diangkat 

dengan posisi telapak tangan terbuka sejajar pundak seraya melafalkan 

kalimat ( رَُب ََاللهَأكَْ ).  

 

رْ. لَةَِفَكَب ِّ 16إذَاَقُمْتََإلَََالصَّ
 

                                                           
15

Muhammad bin Isma>’i>l abu> ‘Abdilla>h al-bukho>ri> al-ja’fi>, S}hahi>h al bukho>ri> (Damaskus: 

Da>r t}auq al-Naja>h, 2001), h. 148. 
16

Hisamuddi>n bin Mu>sa> Muhammad bin ‘Ifa>nah, Qawa>’id wa asas fil sunnah wal bid’ah, 

h. 107.  
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Artinya:  

‚Jika engkau hendak salat, maka bertakbirlah‛ 

Kata takbi>r ( َأكَْ رَُب ََالله ) menjadi suatu pertanda bagi seseorang yang ingin 

melaksanakan salat. Dikatakan takbi>rah al-ih}ra>m sebab takbi>r ini menjadi 

suatu hukum yang berlaku ketika telah dilaksanakan maka segala bentuk 

perbuatan dan ucapan yang dilakukan di luar gerakan dan rukun salat 

maka hukumnya hara>m yang bisa sampai membatalkan salat.  

Kata takbi>r dalam perubahan morfologi, sintaksis dan leksikalnya 

mengalami cukup banyak perubahan makna dan terjemahan yang 

bervariasi. Bisa dijumpai dalam beberapa ayat yang tersebar dalam al-

Qur’an. Kata takbi>r yang berarti ‘mengagungkan’ terdapat pada enam 

surah diantaranya: QS. al-Baqarah/2: 185, QS. al-Hajj/22: 37, QS. al-

Mudas|ir/74: 3, QS. al-Isra>/17: 111, QS. Yu>suf>/12: 31, QS. al-Isra>/17: 111. 

Kata takbi>r yang berarti ‘besar’ terdapat pada dua puluh satu surah 

diantaranya: QS. al-Baqarah/2: 217, QS. al-Baqarah/2: 219, QS. al-

Anfa>l/8: 73, QS. Hu>d/11: 3, QS. Hu>d/11: 11, QS. al-Ra’d/13: 9, QS. al-

Hajj/22: 62, QS. al-Qas}as}/28: 23, QS. Luqma>n/31: 30, QS. Saba’>/34: 23, 

QS. Fa>tir/35: 7, QS. Fa>tir/35: 32, QS. Ga>fir/40: 12, QS. Asy-Syu>ra/42: 22, 

QS. al-Qamar/54: 53, QS. al-Hadi>d/57: 7, QS. al-Mulk/67: 9, QS. al-

Mulk/67: 12, QS. al-Buru>j/85: 11), QS. al-Baqarah/2: 282, QS. al-Nisa>’/4: 

2, QS. al-Nisa>/4: 24, QS. Yu>suf/12: 78, QS. al-Isra>’/17: 4, QS. al-Isra>’/17: 

9, QS. al-Isra>’/17: 31, QS. al-Isra>’/17: 43, QS. al-Isra>’/17: 60, QS. al-

Isra>’/17: 87, QS. al-Anbiya>’/21: 58, QS. al-Furqa>n/25: 19, QS. al-

Furqa>n/25: 21, QS. al-Furqa>n/25: 52, QS. al-Ahza>b/33: 47, QS. al-

Ahza>b/33: 68. Kata takbi>r yang berarti ‘lebih besar, lebih kuat,’ terdapat 

pada dua puluh dua surah diantaranya: QS. al-Baqarah/2: 217, QS. al-
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Baqarah/2: 217, QS. al-Baqarah/2: 219, QS. Ali-‘Imra>n/3:118, QS. al-

Nisa>’/4: 153, QS. al-An’a>m/6: 19, QS. al-An’a>m/6: 78, QS. al-Taubah/9: 

3, QS. al-Taubah/9: 72, QS. Yu>nus/10: 61, QS. al-Nahl/16: 41, QS. al-

Isra>’/17: 21, QS. al-Isra>’/17: 21, QS. al-Anbiya>’/21: 103, QS. al-

Sajdah/32: 21, QS. Saba’/34: 3, QS. al-Zumar/39: 26, QS. al-Ga>fir/40: 10, 

QS. al-Ga>fir/40: 57, QS. al-Zukhru>f/43: 48, QS. al-Qalam/68: 33, QS. al-

Gha>syiyah/88: 24, (QS. T{a>ha>/20: 23, QS. al-Dukha>n/44: 16, QS. al-

Najm/53: 18, QS. al-Na>zi’a>t/79: 20, QS. al-Na>zi’a>t/79: 34, QS. al-

A’la>/87: 12, QS. al-Mudas|ir/74: 35.
17

 

Di luar salat, kata takbi>r (َأكبر  menjadi suatu hal yang dianggap (الله

negatif penggunaannya di masyarakat dewasa ini. Ketika dahulu bapak 

presiden Indonesia pertama Ir. Soekarno menggunakan kalimat takbi>r 

demi untuk membakar semangat para pejuang bangsa melawan penjajah, 

namun sekarang banyak digunakan oleh sang orator memberikan aba-aba 

menggerakkan massa merusak dan berbuat tidak baik. 

2. Berdiri bagi yang mampu 

Berdiri tegak ketika tidak ada yang menghalangi dari melakukannya, dan 

sambil duduk jika tak mampu juga maka salat dengan posisi tidur miring 

ke kanan menghadap kiblat. Allah swt. berfirman dalam QS. al- 

Baqarah/2: 238. 

 َ ََ َ َََ  َ.َ(ٕٖٛ)َ
Artinya: 

peliharalah salat(mu), dan (peliharalah) salat wust}ha>. Berdirilah untuk Allah 

(dalam salatmu) dengan khusyu'.18 

                                                           
17

Muhammad Fua>d Abd. al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z al-Qur’an al Kari>m 

(Beirut: Da>r al-Fikr, 1407 H/1987 M), h. 589-591.   
18

Shalat wusthaa ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. ada yang 

berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan shalat wusthaa ialah shalat Ashar. menurut 
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Adalah Nabi Muhammad saw. menyuruh ‘Imran bin Husain untuk 

mengerjakan yang demikian. 

 19.بَِنَْىَجََلََعََف َََعَْطَِتََسَْتَََلَََْإنَْدًا,َفََاعَِقََف َََعَْطَِتََسَْتَََلَََْإنَْمًا,َفََائَِقَََلَِّصََ

Artinya:  

Salatlah sambil berdiri. Jika engkau tidak bias, maka salatlah sambil duduk. 
Jika tidak bisa, maka salatlah dengan tidur miring (yaitu di atas tubuh bagian 
kanan dengan wajah menghadap kiblat). 

3. Membaca surah al-Fa>tihah pada setiap raka’at. 

Dari ‘Ubaidah bin ash-Shamit ra. Nabi Muhammad saw. bersabda: 

 ٕٓ.ابَِتََكَِالََْةَِاتََِفََبََِأرََُقََْي َََلَََْنَْمََلََِةََلَََصََلََ
Artinya: 

Tidak sah salat orang yang tidak membaca fa>tihatul kita>b (al -Fa>tihah). 

4. Rukuk secara tuma’ninah (tenang). 

Posisi membungkukkan badan dan kepala dengan tenang. Dalam QS. al-

Hajj/22: 77. 

   َ  ََ َ   َ  َ ََ

 َ َ  َ(َ.ٚٚ)َ

Terjemahan: 

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 

Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.21 

Kata rukuk menjadi suatu peristilahan di tengah umat Islam dan 

masyarakat setelah ditetapkannya penamaan oleh syariat Islam, bahwa 

suatu gerakan yang membungkukkan badan disebut rukuk. Gerakan rukuk 

                                                                                                                                                               
kebanyakan ahli hadits, ayat ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-

baiknya. 
19

S}adaruddi>n Muhammad bin Alaiddi>n, Syarh al-Aqi>dah at-T}aha>wiyah (Saudi ‘Arabiah: 

Kementerian Islam Waqaf dan bimbingan, 1998), h. 435.  
20

Muhammad bin ‘Abd al-Wahha>b bin Sulaima>n al-Tami>mi> al-Najdi>, Qawa>’id al Arba’ 

(Kerajaan Saudi Arabia: Kementerian Islam Waqaf dan bimbingan, 2000), h. 32. 
21

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 341. 
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ini juga lazim digunakan oleh kerajaan-kerajaan dahulu dengan tujuan 

memberi penghormatan dan sebagai bukti ketundukan kepada sang raja.  

Kata rukuk dalam perubahan morfologi, sintaksis dan leksikalnya 

mengalami tiga bentuk perubahan makna dan terjemahan yang bervariasi. 

Bisa dijumpai dalam beberapa ayat yang tersebar dalam al-Qur’an. 

Pertama, kata rukuk yang berarti ‘membungkuk’ terdapat pada enam 

surah diantaranya: QS. al-Mursala>t/77: 48, QS. al-Baqarah/2: 43, QS. al-

Hajj/22: 77, QS. A>li-‘Imra>n/3: 43, (QS. al-Ma>idah/5: 55, QS. at-Taubah/9: 

112, QS. al-Baqarah/2: 43, QS. A<li-Imran>/3: 43, QS. al-Baqarah /2: 125, 

QS. al-Hajj/22: 26,QS. Al-Fath/48: 29. Kedua, kata rukuk yang berarti 

‘salat’ hanya ada satu dalam al-Qur’an yaitu QS. al-Mursala>t/77: 48. 

Ketiga, kata rukuk yang berarti sujud juga terdapat pada satu surah yaitu 

QS. S}a>d/38: 24.22 

5. Berdiri tegak setelah rukuk/I’tidal sambil tuma’ninah (tenang). 

سْلِمِيَْ!َلََصَلَةََ : انبَيََْشَََنَْبََِيلَِعَََعَنَْ
ُ

لِمَنَْلََيقُِيمَُصُلْبَوَُفَِالرُّكُوعَِياََمَعْشَرََالم
جُودَِ  .ٖٕوَالسُّ

Artinya: 

Dari Abu Mas’ud al Anshari ra. dia mengatakan bahwa Rasulullah saw. 
bersabda: ‚Tidak diganjar salat seseorang yang tidak menegakkan 
punggungnya dalam rukuk dan sujud‛. 

6. Sujud dan tuma’ninah (tenang) 

Meletakkan dahi dan beberapa anggota tubuh yang lain di tanah, tempat 

terendah sebagai bentuk penghambaan, dalam QS. al-Hajj/22: 77. 

                     

 .َ(ٚٚ)َ

                                                           
22

Muhammad Fua>d Abd. al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z al-Qur’an al Kari>m, h. 

324.  
23

Muhammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni, Shahi>h al-Ja>mi’ al-Sagi>r wa Ziya>dah (Beirut: al-

Maktaba al-Isla>mi>, 2006), h. 13937. 
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Terjemahan: 

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 

Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.24 

Dari Ibnu ‘Abbas, dia mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda: 

هَةَِوَأَشَارََبيَِدِهَِعَلَىَأنَْفِوِ،َوَالْيَدَيْنَِوَالرُّكْبََ عَةَِأعَْظمٍَُعَلَىَالْْبَ ْ َأمُِرْتَُأَنَْأَسْجُدََعَلَىَسَب ْ تَ يِْْ
 ٕ٘ي(ارَِخََبَُالََْاهَُوََ.َ)رََوَأَطْراَفَِالْقَدَمَيَِْْ

Artinya: 
Aku diperintah untuk bersujud di atas tujuh tulang: di atas dahi, -sambil 
menunjuk ke hidungnya-, kedua tangan, kedua lutut, serta ujung jari-jemari 
kedua kaki. 

Kata sujud menjadi suatu peristilahan di tengah umat Islam dan masyarakat 

setelah ditetapkannya penamaan oleh syariat Islam, bahwa suatu gerakan dan 

posisi yang meletakkan dahi ke tanah (bersungkur) disebut sujud. Posisi sujud 

ini apabila dikaji lebih mendalam lagi maka bentuk penghambaan dan 

penghormatan yang ditunjukkan sebagaimana makhluk kepada kha>liq.  

Kata sujud dalam perubahan morfologi, sintaksis dan leksikalnya mengalami 

cukup banyak perubahan makna dan terjemahan yang bervariasi. Bisa 

dijumpai dalam beberapa ayat yang tersebar dalam al-Qur’an. Kata sujud 

yang berarti ‘sujud’ itu sendiri terdapat pada  surah yang diantaranya: QS. al-

Hijr/15: 30, QS. S{a>d/38: 73), QS. al-Baqarah/2: 34, QS. an-Nisa>/4: 102, QS. 

al-A’ra>f/7: 11, QS. al-Isra>/17: 61, QS. al-Kahfi/18: 50, QS. T{a>ha/20: 116, QS. 

al-H{ijr/15: 33, QS. al-Isra>/17: 61, QS. al-A’ra>f/7: 12, QS. S{a>d/38: 75, QS. 

Fus}s}ilat/41: 37, QS. al- Furqa>n/25: 60, QS. al-Ra’d/13: 15, QS. an-Nah}l/16: 

49, QS. al-Hajj/22: 18, QS. ar-Rahma>n/55: 6, QS. an-Naml/27: 25, QS. A>li 

‘Imra>n/3: 113, QS. al-A’ra>f/7: 206, QS. an-Naml/27: 24, QS. al-Insyiqa>q/84: 

                                                           
24

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 341. 
25

Muhammad bin Isma>’il Abu Abdillah al-Bukho>ri> al-Ja’fi>, S}ahi>h al-Bukha>ri> (Beirut: 

Da>r Ibn Kas|i>r, 2002), h. 162.  
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21, QS. al-Insa>n/76: 26, QS. al-‘Alaq/91: 19, QS. al-Baqarah/2: 34, QS. al-

A’ra>f/7: 11, QS. al-Isra>/17: 61, QS. al-Kah}fi/18: 50, QS. T{a>h{a>/20: 116, QS. 

al-Hajj/22: 77, QS. al-Furqa>n/25: 60, QS. Fus}s}ilat/41: 37, QS. an-Najm/53: 

62, QS. A>li ‘Imra>n/3: 43, QS. al-Fath/48: 29, QS. Qa>f/50: 40, QS. al-

Qalam/68: 42, QS. al-Qalam/68: 43, QS. az-Zumar/39: 9, QS. at-Taubah}/9: 

112, QS. al-A’ra>f/7: 11, QS. al-A’ra>f/7: 120, QS. Yu>suf/12: 4, QS. al-Hijr/15: 

29, QS. al-Hijr/15: 31, QS. al-Hijr/15: 32, QS. al-Hijr/15: 98, QS. asy-

Syu’ara>/26: 46, QS. asy-Syu’ara>/26: 219, QS. S{a>d/38: 72, QS. al-Baqarah/2: 

58, QS. an-Nisa>/4: 154, QS. al-A’ra>f/7: 161, QS. Yu>suf/12: 100, QS. an-

Nahl/16: 48, QS. al-Isra>/17: 107, QS. Maryam/19: 58, QS. T{a>h}a>/20: 70, QS. 

al-Furqa>n/25: 64, QS. as-Sajdah/32: 15, QS. al-Fath/48: 29, QS. al-Baqarah/2: 

125, QS. al-Hajj/22: 26). Kedua, kata sujud itu diterjemahkan sebagai 

‘membungkuk’ yang terdapat pada dua surah dalam al-Qur’an yaitu QS. al-

Baqarah/2: 58 dan QS. al-A’ra>f/7: 161. Ketiga, kata sujud diterjemahkan 

sebagai kata tempat yaitu masjid dan terdapat pada beberapa ayat sebagai 

berikut: QS. al-Baqarah/2: 144, QS. al-Baqarah/2: 149, QS. al-Baqarah/2: 

150, QS. al-Baqarah/2: 191, QS. al-Baqarah/2: 196, QS. al-Baqarah/2: 217, 

QS. al-Ma>idah/5: 2, QS. al-A’ra>f/7: 31, QS. al-Anfa>l/8: 34, QS. at-Taubah/9: 

7, QS. at-Taubah/9: 19, QS. at-Taubah/9: 28, QS. at-Taubah/9: 108, QS. al-

Isra>/17: 1, QS. al-Isra>/17: 1, QS. al-Isra>/17: 7, QS. al-Hajj/22: 25, QS. al-

Fath/48: 25, QS. al-Fath/48: 27, QS. at-Taubah/9: 107  QS. al-Kahfi/18: 21, 

QS. al-Baqarah/2: 114, QS. al-Baqarah/2: 187, QS. at-Taubah/9: 17, QS. at-

Taubah/9: 18, QS. al-Hajj/22: 40 , QS. al-Jin/72: 18. Keempat, kata sujud 

diterjemahkan sebagai salat yang ada pada satu surah dalam al-Qur’an yaitu 

QS. al-A’ra>f/7: 29.26 

                                                           
26

Muhammad Fua>d Abd. al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z al-Qur’an al Kari>m, h. 

344-345.  
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7. Duduk antara dua sujud serta tuma’ninah (tenang) 

Nabi Muhammad saw. bersabda: 

َثَُّدًَاجَِسَََنََّئَِمََطََْتََتََّّحَََدَْجَُاسََْثَُّ َثَُّسًَالَِجَََنََّئِمَََطََْتََتََّّحَََعَْفََارََْا, َنََّئَِمََطََْتََتََّّحَََدَْجَُاسََْا,
27ا.دًَاجَِسََ

 

Artinya:  

Kemudian sujudlah dan tuma’ninah ketika sujud. Lalu bangkitlah dari sujud 
dan tuma’ninalah ketika duduk. Kemudian sujudlah kembali dan 
tuma’ninalah ketika sujud. 

8. Tasyahhud akhir 

Nabi Muhammad saw. bersabda dalam riwayat Ibnu Mas’ud ra., dia 

berkata: Rasulullah mengajariku tasyahhud secara langsung sebagaimana 

mengajariku surat al-Qur’an.  

َاََ َوَبَ ركََاتوُُ، َالِله َوَرَحْةَُ َالنَّبُِّ َأيَ ُّهَا َعَلَيْكَ لَمُ َالَسَّ َوَالطَّيِّبَاتُ، َوَالصَّلَوَاتُ َلِله لمََُالتَّحِيَّاتُ لسَّ
َاللهَِ َعِبَادِ َوَعَلَى نَا َعَبْدُهَُعَلَي ْ دًا ََُمَّ َ َأَنَّ َوَأَشْهَدُ َاللهُ، َإِلَّ َإلِوَ َلَ َأَنْ َأَشْهَدُ ، الِِيَْْ َالصَّ

ٕٛ.وَرَسُوْلوَُُ
 

Artinya: 

‚Segala penghormatan hanya bagi Allah. Begitupula seluruh pengagungan 
dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpahkan atas engkau, wahai Nabi. 
Begitupula kasih saying Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan 
tercurahkan atas kita semua dan para hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi 
bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan Aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-nya‛. 

9. Salawat atas Nabi Muhammad saw. setelah tasyahhud akhir. 

Kalimat salawat terbaik yang diriwayatkan Ka’b bin ‘Ujrah, dia 

mengatakan bahwa kami berkata, ‚Wahai Rasulullah, kami telah 

mengetahui atau mengenal bagaimana mengucap sala>m atas engkau. Lalu 

bagaimana dengan salawatnya?‛ beliau berkata, Ucapkanlah: 

                                                           
27

Muhammad bin ‘Abd al-Wahha>b bin Sulaima>n al-Tami>mi>, al-Qawa>’id al-Arba’ 

(Kerajaan Saudi Arabia: Kementerian Islam Waqaf dan bimbingan, 2001), h. 48.  
28

Taqiyuddi>n Abu al-‘Abba>s Ahmad bin ‘Abd al-Hali>m, al-I>ma>n (Oman: al-Maktab al-

Isla>mi>, 1996), h. 50.  
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يْدٌ،َ َمََِ يْدٌ َحَِ َإِنَّكَ َإِبْ رَاىِيْمَ َآلِ َعَلَى َصَلَيْتَ كََمَا دٍ ََُمَّ َ َآلِ َوَعَلَى دٍ ََُمَّ َ َعَلَى َصَلِّ الَلّهُمَّ
كَََ دٍ ََُمَّ دٍَوَعَلَىَآلَِ ََُمَّ َباَركَِْعَلَىَ يْدٌَالَلّهُمَّ يْدٌَمََِ  .29مَاَباَركَْتََعَلَىَآلَِإِبْ راَىِيْمََإِنَّكََحَِ

Artinya: 

‚Ya Allah berilah rahmat kepada Muhammad, dan kepada keluarga 
Muhammad, sebagaimana engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha Agung. Serta berilah 
berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana 
Engkau telah memberikan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau 
Maha Terpuji dan Maha Agung‛ 

10. Sala>m. 

Wajah menoleh ke kanan dan ke kiri pada tiap gerakan seraya 

mengucapkan sala>m, tentu kata sala>m yang dimaksudkan adalah lafal 

  .‛السلمَعليكمَورحةَالله‚

 .30 مَُيْلََِسَْاَالتَّهََلَُي َْلَِحَْاالتَّ,َوََرَُي َْبَِكَْاَالتَّهََيمَُْرَِحَْالتَّ,َوََرَُوَْهَُالطََّةَِلََالصَََّاحَُتَفََْمَِ

Artinya:  

‚Kunci salat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbi>r dan penghalalnya 

adalah sala>m‛ 

Kata sala>m adalah istilah dan sebutan dari kalimat sala>m dalam gerakan 

salat ( اللهََِةَُحََْرَوََََمَْكَُيْلَََعَََمَُلََالسََّ ) dan menjadi suatu pertanda bagi seseorang 

mengakhiri salatnya. 

Inilah serangkaian perkataan dan perbuatan yang membentuk hakikat 

salat, maka apabila salah satu rukun tidak ada, salatpun teranggap tidak sah 

secara syar’i. Diantara 10 ketentuan yang disebutkan di atas telah menjadi hal 

yang wajib. Namun pada akhirnya dengan melihat referensi, relevansi zaman, dan 

keumuman istilah, serta masukan yang ada hingga akhirnya memilih ada 4 rukun 

                                                           
29

Abd al-Rau>f Muhammad Us|ma>n, Mahabbah al-Rasu>l baina al-Ittiba>’ wal Ibtida>’ 

(Riya>d}: Lembaga penerbit dan Terjemah, 1994), h. 79. 
30

Hisamuddi>n bin Mu>sa> Muhammad bin ‘Ifa>nah, Qawa>’id wa asas fil-sunnah wal bid’ah, 

h. 107. 
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yang menarik dibahas dalam penelitian ini, yaitu istilah takbi>r, rukuk, sujud, 

sala>m. 

Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa, istilah-istilah 

dalam salat hakikatnya berawal dari rukun salat yang terbagi dalam beberapa 

gerakan dan istilah yang kemudian menjadi sebutan dalam keseharian 

masyarakat. 
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BAB IV 

ANALISIS LINGUISTIK SEMANTIK  

ISTILAH-ISTILAH DALAM SALAT 

 

A. Semantik Gramatikal Istilah-istilah dalam Salat 

Secara etimologis, kata semantik berasal dari bahasa Inggris ‘semantics’ 

yang diambil dari bahasa Yunani ‘sema’ (kata benda) yang berarti tanda atau 

lambang, atau dari verba semaino yang berarti menandai atau ‘melambangkan’. 

Istilah tersebut digunakan para pakar bahasa untuk menyebut bidang ilmu bahasa 

yang membahas tentang makna.1
  

Semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna. Seperti 

sudah dicatat, semantik itu dibagi menjadi semantik gramatikal dan semantik 

leksikal. Makna atau arti hadir dalam tatabahasa (morfologi dan sintaksis) 

maupun leksikon. Jadi semantik dapat dibagi atas semantik gramatikal dan 

semantik leksikal. 

1. Analisis Semantik Morfologi Istilah-istilah dalam salat 

a. Analisis Semantik Morfologi kata Takbi>r dalam al-Qur’an 

Analisis morfologi adalah analisis mengenai kata dan proses 

pembentukan kata. Ayat al-Qur’an tentang istilah dalam salat merupakan 

rangkaian kalimat yang tersusun dari beberapa kata dan huruf. Kata tersebut, 

merupakan kata yang mengalami proses morfologi, kemudian tersusun menjadi 

kalimat yang berfaidah sebagai pesan yang istimewa dan indah disampaikan 

kepada manusia untuk dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan pesan yang 

dikandungnya. Kata yang dimaksud adalah kata takbi>r ( نًتكب ).  

                                                           
1
Djoko Kentjono, Dasar-dasar Linguistik Umum (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas 

Indonesia), 1982 , h. 73.  
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Kata takbi>r ( نًتكب ) merupakan bentuk mashdar dari kata  -كبَّر   -يكبَّّ  -كبَّر 
اتكبنًً   yang artinya membesarkan, mengagungkan tercantum dalam QS. al-

Isra>’/17: 111. Kata takbi>r dalam bahasa Arab merupakan nomina yang dibentuk 

dari verba melalui proses pembentukan kata yang mengandung makna derivatif, 

yakni perubahan kata dengan merubah kelas kata, yaitu dari kata kerja, ‚kabbara‛ 

 dan kemudian menghasilkan makna ,(تكبنًاً) ‛menjadi kata benda ‚takbi>ran (كبَّّ )

leksikal yang berbeda, atau merupakan proses bentukan kata secara modifikasi 

internal, yakni perubahan yang terjadi pada internal kata. Proses morfologi ini 

disebut proses modifikasi internal dan afiksasi yang bersifat derivatif. 

Takbi>r dalam bentuk kata benda (ism al-mas}dar) mengandung makna 

membesarkan dan mengagungkan, tentu dimaksudkan kepada sang pencipta 

dengan segala kerendahan dan kelemahan diri sebagai makhluk yang diciptakan. 

Pada QS. al-Mudas|ir/74: ayat 3 kata takbi>r berubah bentuk menjadi kata kerja 

perintah fi’il amr yakni fakabbir ( فكبَّر). Kata ini dibentuk dari kata kerja, 

‚kabbara‛ ( َّّكب). Proses pembentukan kata tersebut yakni dengan proses 

morfologi modifikasi internal atau afiksasi yang bersifat induktif. Dalam kajian 

linguistik Arab atau linguistik bahasa al-Qur’an dibentuk dengan proses 

morfologi ‚al-tasri>f al-lugawi‛. 

Dalam al-Qur’an kata kabbara dengan segala bentuk derivasinya, 

merupakan kata-kata yang mengalami proses morfologi secara afiksasi atau 

modifikasi internal yang bersifat inflektif dan derivatif. Proses morfologi 

modifikasi internal atau afiksasi yang bersifat derivatif dalam linguistik Arab 

merupakan proses pembentukan dari kata dasar/fi’il ( َّّكب), menjadi beberapa kata 

yang lain, atau dikenal dengan istilah ‚al-tas}ri>f al-is}tila>h}i>‛, dan proses 

pembentukan kata secara modifikasi internal atau afiksasi yang bersifat inflektif, 

dalam linguistik Arab dikenal dengan istilah ‚tas}ri>f lughawi >‛, seperti berikut ini. 
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(1) Tas}ri>f Is}t}ila>h}i> 

 مكِبَّر  -مكبَّر  -لا تكبَّّ  -مكبَّر  -مكبَّر  -تكبنًا  -كبَّر   - يكبَّّ  -كبَّّ 

(2) Tas}ri>f lughawi> 

كبَّّتنّ   -كبَّّتدا   -كبَّّتِ   -كبَّّتم   -كبَّّتدا   -كبَّّتَ   -كبَّّن   -كبَّّتا   -كبَّّت   -كبَّّوا   -كبَّّا   -كبَّّ 
 كبَّّنا  -كبَّّتُ   -

 -تكبَّّين  -تكبَّّون  -تكبَّّان  -تكبَّّ  -تكبَّّن  -تكبَّّان  -تكبَّّ  -يكبَّّون  -يكبَّّان  -يكبَّّ 
 نكبَّّ  -أكبَّّ  -تكبَّّن  -تكبَّّان 

Kata- kata tersebut, secara morfologi disebutkan dalam al-Qur’an, yakni: 

 ,(QS. al-Mudas|ir/74: 3) فكبَّّ  ,(QS. al-Baqarah/2: 185, QS. al-Hajj/22: 37) لتكبَّّوا

 ,(QS. al-Isra>/17: 111( تكبنًا ,(QS. Yu>suf>/12: 31) أكبَّنو ,(QS. al-Isra>/17: 111) كبَّّه

 .QS. al-Baqarah/2: 217, QS. al-Baqarah/2: 219, QS. al-Anfa>l/8: 73, QS) كبنً

Hu>d/11: 3, QS. Hu>d/11: 11, QS. al-Ra’d/13: 9, QS. al-Hajj/22: 62, QS. al-

Qas}as}/28: 23, QS. Luqma>n/31: 30, QS. Saba’>/34: 23, QS. Fa>tir/35: 7, QS. 

Fa>tir/35: 32, QS. Ga>fir/40: 12, QS. Asy-Syu>ra/42: 22, QS. al-Qamar/54: 53, QS. 

al-Hadi>d/57: 7, QS. al-Mulk/67: 9, QS. al-Mulk/67: 12, QS. al-Buru>j/85: 11),  

 :QS. al-Baqarah/2: 282, QS. al-Nisa>’/4: 2, QS. al-Nisa>/4: 24, QS. Yu>suf/12)كبنًا

78, QS. al-Isra>’/17: 4, QS. al-Isra>’/17: 9, QS. al-Isra>’/17: 31, QS. al-Isra>’/17: 43, 

QS. al-Isra>’/17: 60, QS. al-Isra>’/17: 87, QS. al-Anbiya>’/21: 58, QS. al-Furqa>n/25: 

19, QS. al-Furqa>n/25: 21, QS. al-Furqa>n/25: 52, QS. al-Ahza>b/33: 47, QS. al-

Ahza>b/33: 68, QS. al-Insa>n/76: 20), كبائر )QS. al-Nisa>’/4: 31, QS. Asy-Syu>ra/42: 

37, QS. al-Najm/53: 32), كبّارا (QS. Nuh/71: 22),  .QS. al-Baqarah/2: 217, QS) أكبَّ 

al-Baqarah/2: 217, QS. al-Baqarah/2: 219, QS. Ali-‘Imra>n/3:118, QS. al-Nisa>’/4: 

153, QS. al-An’a>m/6: 19, QS. al-An’a>m/6: 78, QS. al-Taubah/9: 3, QS. al-

Taubah/9: 72, QS. Yu>nus/10: 61, QS. al-Nahl/16: 41, QS. al-Isra>’/17: 21, QS. al-
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Isra>’/17: 21, QS. al-Anbiya>’/21: 103, QS. al-Sajdah/32: 21, QS. Saba’/34: 3, QS. 

al-Zumar/39: 26, QS. al-Ga>fir/40: 10, QS. al-Ga>fir/40: 57, QS. al-Zukhruf/43: 48, 

QS. al-Qalam/68: 33, QS. al-Gha>syiyah/88: 24), -QS. T{a>ha>/20: 23, QS. al) الكبَّى 

Dukhan/44: 16, QS. al-Najm/53: 18, QS. al-Na>zi’a>t/79: 20, QS. al-Na>zi’a>t/79: 34, 

QS. al-A’la>/87: 12),  ََّالكُب (QS. al-Mudas|ir/74: 35).
2
 

Kata-kata tersebut, dalam kajian linguistik dikelompokkan pada kelas 

kata: 

-adalah sejumlah kata yang berbentuk fi’il, merupakan kata لتكبَّّوا, فكبَّّ, كبَّّه .1

kata yang berkategori kelas kata verba, dan dibentuk melalui proses 

morfologi modifikasi internal atau afiksasi yang bersifat inflektif ‚tas}ri>f 

lughawi >‛. 

 Adalah sejumlah kata yang تكبنًا, كبنً, كبنًا, كبائر, أكبَّ, كبّارا, الكبَّى, الكُبََّ  .2

berbentuk ism, merupakan kata-kata yang berkategori kelas kata nomina 

dan dibentuk melalui proses morfologi modifikasi internal atau afiksasi 

yang bersifat derivatif ‚al-tas}ri>f al-is}tila>h}i >‛atau melalui proses isytiqa>q. 

Dalam ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung makna mengagungkan dan 

membesarkan terdapat bentukan kata كبّارا sebagai bentuk jamak taksir dari kata 

 Jadi proses bentukan kata tersebut yakni bentukan kata dari bentuk mufrad .كبَّّ 

menjadi bentuk jam’u al-taks|ir merupakan proses morfologi internal atau afiksasi 

yang bersifat inflektif, dengan tidak meninggalkan kelas kata, dan tidak berbeda 

secara makna leksikal. 

Selanjutnya kata-kata tersebut digunakan dalam ayat-ayat al-Qur’an 

dengan berbagai bentuk kata yakni berbentuk fi’il mud}o>ri’, fi’il amr, ism mas}dar, 

jam’u al-taks|i>r, si>gah al-muba>lagah, dan ism al-tafd}i>l.  

                                                           
2
Muhammad Fua>d Abd. al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z al-Qur’an al Kari>m 

(Beirut: Da>r al-Fikr, 1407 H/1987 M), h. 589-591.  
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Isim (nomina) Fi’il (verba) 

Mas}dar Jam’u al-taks|i>r Si>gah al-muba>lagah Tafd}i>l Mud}o>ri’ Amr 

 كبّارا تكبنًا
 كبَّّه لتكبَّّوا أكبَّ كبنًا

 فكبَّّ    كبنً الكبَّى 

    كبائر الكُبََّ  

Analisis morfologi pada kata kabi>r memuat beberapa kosakata yang 

sangat bervariasi. Bisa diperhatikan pada kata kabi>r (ًكبن) mempunyai jam’u al-

taks|i>r kaba>ir (كبائر) dan kata akbar (َّأكب) mempunyai pula jam’u al-taks|i>r 

kubba>ran (كبّارا) sedang kata al-kubra> (الكبَّى) mempunyai pula jam’u al-taks|i>r 

yaitu al-kubar ( ََّالكُب). Sehingga analisis yang dapat dipahami adalah kosa kata 

yang bertingkat-tingkat menggambarkan tingkat pengagungan yang dilakukan 

seorang hamba dalam kehidupan serta penyesuaian kata terhadap konteks/lawan 

bicara yang dalam hal ini adalah manusia yang mempunyai tingkatan keimanan 

yang berbeda-beda sampai pada orang-orang kafir yang diancam. Maka bentuk 

pengagungan kepada Allah mesti betul-betul ditingkatkan dan diperbarui setiap 

waktu. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata bentukan (nomina) ًتكبن 
yang berbentuk ism al-mas}dar dalam ayat al-Qur’an sebagai kata sekaligus istilah 

dalam salat yang dilafalkan adalah kata yang mengalami proses morfologi 

modifikasi internal atau secara afiksasi yang bersifat derivatif. Dalam linguistik 

Arab dibentuk melalui proses ‚al-tas}ri>f al-is}tila>h}i >‛ dan proses isytiqa>q. Dan yang 

berbentuk kata kerja atau fi’il dibentuk dengan proses morfologi modifikasi 

internal atau afiksasi yang bersifat inflektif atau melalui ‚tas}ri>f lughawi >‛. 
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Bentuk fi’il mudhori’ dari kata takbi>r (ًتكبن) memberikan arti bahwa hal 

ini mesti dilakukan dengan intensitas yang terus-menerus (kontinuitas) dan 

sedang berlangsung baik itu ketika akan melaksanakan salat atau pun di luar salat 

senantiasa bertakbi>r ketika melihat, merasa dan mendengar kebesaran/keagungan 

Allah swt. 

Pada teks QS. al-Isra>’/17: 111. 

                          

         . (ٔٔٔ) 
Terjemahnya: 

 dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan 
tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang 
memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang 
sebesar-besarnya.3

 

Kata kabbirhu ( هُ كبَّّ  ) memuat banyak pesan dari proses morfologi kata 

yang ada. Ia termasuk kata kerja perintah menunjukkan waktu sekarang yang 

berarti dalam setiap keadaan, dan akan datang perintah ini telah disyariatkan 

untuk dilakukan seterusnya secara kontinuitas. Penekanan (tasydid) pada huruf 

ba dapat diartikan sebagai bentuk (sighah) penekanan lebih, agar perintah pada 

kata ini betul-betul dilaksanakan dengan sungguh-sungguh yaitu mengagungkan 

Allah swt.  

Kata takbi>ran ( اتكبنًً  ) adalah kata (kalimah) berikutnya yang dalam 

linguistik Arab dan al-Qur’an berkedudukan mas}dar berarti absolut, mutlak dan 

merupakan suatu pekerjaan. Berfungsi memberikan penjelasan tentang jenis dan 

sifat. Hal itu menunjukkan perintah takbi>r merupakan perintah yang sudah 

mutlak harus dikerjakan oleh setiap orang yang beriman, baik dari segi lafal dan 

perbuatan. Juga pada takbi>r yang bermacam-macam jenis dan sifatnya seperti 

takbi>r mursal dan muqayyad.  

                                                           
3
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah: (Cet. I; Bandung: Syaamil qur’an, 

2012), h. 293.  
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Berikut beberapa pandangan mufassir tentang kata takbi>r, dan dalam ayat 

al-Qur’an. 

ِِ فِ  رُ ي ْ بِ كَ الْ    ٗ.لُ يْ لِ الَْ  مُ يْ ظِ    العَ الَ عَ ت َ  اللِ  ةِ فَ  
Artinya:  

(al-Kabi>r merupakan sifat dan nama Allah yaitu agung, mulia, dan 

terhormat). 

ا مَ يْ فِ  وُ عْ أطَ , وَ ل  عَ ف ْ أَ  أوْ  ل  وْ ق َ  نْ مِ  وِ بِ  وُ مَ ظِ عْ ت َ  أنْ  اكَ نَ رْ مَ ا أَ بَِ  لُ وْ سُ ا الرر هَ أي    كَ بّ رَ  مَ ظِ عَ ا( أى وَ رً ي ْ بِ كْ تَ  هُ رْ ب ر كَ )وَ 
 ٘.وُ نْ عَ  اكَ هَ ن َ  وَ  وِ بِ  كَ رُ أمْ 

Artinya:  
 
‚Dan Agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya atau 
agungkanlah Tuhanmu wahai rasulullah atas apa yang telah diperintahkannya 
kepadamu untuk mengagungkannya dari perkataan dan perbuatan, dan 
menaatinya dari apa yang diperintahkan dan yang dilarang dari-Nya.‛ 

Menurut al-Mara>gi>, penggalan kata tersebut di atas mengandung perintah 

kepada Rasul dan termasuk juga kita sebagai pengikutnya untuk betul-betul 

mengagungkan Allah yang maha segalanya, baik dari segi perkataan maupun 

perbuatan, termasuk juga menaati apa yang diperintahkan dan yang dilarang. 

لو و  )وكبَّه تكبنًا( التكبنً أبلغ لفظو للعرب ف معنى التعظيم والأجلال, و أكد بالدصدر تحقيقا
إبلاغًا ف معناه, وابتدئت ىذه السورة بتنزيو الل تعال واختتمت بو, وكان رسول الل  إذا أفصح 

 ٙالغلام من بني عبد الدطلب علمو ىذه الآية )و قال الحمد الل( إل آخرىا والل أعلم.
 

Menurut Abu> Hayya>n al-Andalu>si> dalam tafsirnya al-Mara>gi>, penggalan 

kalimat وكبَّه تكبنًا pada surah al-Isra>’/17:111 menyampaikan pesan bahwa kata 

takbi>r dalam bahasa Arab mempunyai makna pengagungan, penghormatan dan 

pemuliaan. Dan hal tersebut telah benar dengan ditetapkan makna padanya. 

                                                           
4
Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab (Jilid VII; Kairo: Da>r al-Hadi>s|, 2013), h. 1184.  

5
Ahmad Must}afa> al-Mara>gi>, Tafsir> al-Mara>gi> Juz 15(Jilid X; Beirut: Da>r al-Fikr), h. 111. 

6
Abu> Hayya>n al-Andalu>si>, Tafsi>r al-Bah}r al-Muh}i>t, juz 7 (Cet. II; Beirut-Lebanon: Da>r 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), h. 129.   
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Jadi kesimpulan analisis semantik yang dapat dicermati pada kata takbi>r 

oleh beberapa mufassir adalah bahwa perintah Allah swt. yang terdapat dalam al-

Qur’an yaitu mengagungkan dan memuliakan Allah jelas merupakan perintah 

yang mutlaq harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sebab Ia tidak mempunyai 

anak apalagi sekutu. Senantiasa memuliakan Allah, baik dari segi perbuatan 

(af’a>lun) maupun ucapan (aqwa>lun). 

b. Analisis Semantik Morfologi Kata Rukuk dalam al-Qur’an 

Kata rukuk merupakan nomina yang terbentuk dari kata  َاركع - يَ ركَْعُ  - ركََع - 

dan yang terdapat dalam QS. al-Mursala>t/77: 48 dibentuk dari verba melalui 

proses pembentukan kata yang mengandung makna derivatif, yakni perubahan 

kata dengan meninggalkan kelas kata, yakni dari kata kerja (fi’l al-ma>d}i) raka’a 

menjadi kata kerja (fi’l al-mud}o>ri’) yarka’u ‛ركََعَ ‚ >na ‚ ونيَ ركَْعُ  ‛, dan menghasilkan 

makna leksikal yang berbeda, dan merupakan proses bentukan kata secara 

modifikasi internal, yakni perubahan yang terjadi pada internal kata. Proses 

morfologi ini disebut proses modifikasi internal dan afiksasi yang bersifat 

derivatif. 

Rukuk dalam bentuk kata kerja (fi’il), mengandung makna berlutut, 

membungkuk. Dapat juga berarti bersungkur seperti dalam ayat pada QS. 

S{a>d/38: 24. Kata tersebut berbentuk ism al-fa>’il yaitu ra>ki’an (راكعًا). Kata ini 

dibentuk dari kata kerja ‚raka’a‛ (ركع). Proses bentukan kata tersebut, yakni 

dengan proses morfologi modifikasi internal atau afiksasi yang bersifat inflektif. 

Dalam kajian linguistik Arab atau linguistik bahasa al-Qur’an dibentuk dengan 

proses morfologi ‚al-tas}ri>f al-lughawi‛. 

Proses morfologi modifikasi internal atau afiksasi yang bersifat derivatif 

dalam linguistik Arab merupakan proses pembentukan dari kata dasar/fi’il (ركع), 

menjadi beberapa kata yang lain, atau dikenal dengan istilah  ‚al-tas}ri>f al-
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is}tila>h}i>‛, dan proses pembentukan kata secara modifikasi internal atau afiksasi 

yang bersifat inflektif, dalam linguistik Arab dikenal dengan istilah ‚tas}ri>f 

lughawi>‛, seperti berikut ini. 

1) Tas}ri>f Is}t}ila>h}i> 

 مِركَع -مَركَع  -لا تركع  -مركوع  -راكع  -ركعا أو ركعة  -اركع  -يَ ركَْعُ  -ركََعَ 

2) Tas}ri>f lughawi> 

 -ركعتما  -ركعتِ  -ركعتم  -ركعتما  -ركعتَ  -ركعن  -ركعتا  -ركعت  -ركعوا  -ركعا  -ركع 
 ركعنا -ركعتُ  -ركعتّن 

 -تركعنٌ  -تركعون  -تركعان  -تركع  -تركعن  -تركعان  -تركع  -يركعون  -يركعان  -يركع 
 نركع -أركع  -تركعن  -تركعان 

Kata- kata tersebut, secara morfologi disebutkan dalam al-Qur’an, yakni: 

 ,QS. al-Baqarah/2: 43, QS. al-Hajj/22: 77) اركعوا ,(QS. al-Mursala>t/77: 48) يركعون

QS. al-Mursala>t/77: 48), اركعي )QS. A>li-‘Imra>n/3: 43),  ًاراكع  )QS. S}a>d/38: 24), 

 :QS. al-Baqarah/2) الراّكعنٌ ,(QS. al-Ma>idah/5: 55, QS. at-Taubah/9: 112) راكعون

43, QS. A<li-Imran>/3: 43), الركّّع (QS. al-Baqarah /2: 125, QS. al-Hajj/22: 26),  ًاركّع  

(QS. Al-Fath/48: 29).
7
 

Kata-kata yang tersebut di dalam al-Qur’an dikategorikan kepada dua 

kelas kata, yaitu:  

1. Kata اركعييركعون, اركعوا ,  adalah kata yang berbentuk fi’il, merupakan 

kata-kata yang berkategori kelas kata verba, dan dibentuk melalui 

proses morfologi modifikasi internal atau afiksasi yang bersifat 

inflektif ‚tas}ri>f lughawi >‛. 

                                                           
7
Muhammad Fua>d Abd. al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z al-Qur’an al Kari>m, h. 

324. 
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2. Kata راكعون , ااكعًا, الراّكعنٌ, الركّّع, ركّعً ر   adalah kata yang berbentuk ism, 

merupakan kata-kata yang berkategori kelas kata nomina dan 

dibentuk melalui proses morfologi modifikasi internal atau afiksasi 

yang bersifat derivatif ‚al-tas}ri>f al-is}tila>h}i >‛atau melalui proses 

isytiqa>q. 

Selanjutnya kata-kata tersebut digunakan dalam ayat-ayat al-Qur’an 

dengan berbagai bentuk kata yakni berbentuk fi’il mud}o>ri’, fi’il amr, jam’u al-

taks|i>r, dan ism al-fa>’il. Sehingga bentukan kata yarka’u>na (يركعون) sebagaimana 

digunakan dalam QS. al-Mursala>t/77: 48 mendeskripsikan tentang kata rukuk 

dalam bentuk fi’l al-mudho>ri’ (يركعون) dengan proses morfologi modifikasi 

internal atau afiksasi bersifat derivatif. Dan kata ‚rukuk‛ (ركوع) merupakan kata 

ism al-mas|dar yang dari fi’l al-la>zim  ركع, hal ini menunjukkan suatu proses 

morfologi modifikasi internal atau afiksasi yang bersifat inflektif. 

Isim (nomina) Fi’il (verba) 

Jam’u al-taks|i>r Fa>’il Mudho>ri Amr 

 اركعوا يركعون راكعون الركّّع

اركّعً   
 اركعي  الراّكعنٌ

 راكعًا 
  

   الراّكعنٌ 

Dapat disimpulkan bahwa kata bentukan (nomina) dari kata عرك  ada yang 

berupa jam’u al-taks|i>r yaitu kata ( اركّعً  ) dan bentukannya dalam ayat al-Qur’an 

sebagai istilah dalam gerakan salat adalah kata yang mengalami proses morfologi 

modifikasi internal atau secara afiksasi yang bersifat derivatif. Dalam linguistik 
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Arab dibentuk melalui proses ‚al-tas}ri>f al-is}tila>h}i >‛ dan proses isytiqa>q. Dan yang 

berbentuk kata kerja atau fi’il dibentuk dengan proses morfologi modifikasi 

internal atau afiksasi yang bersifat inflektif atau melalui ‚tas}ri>f lughawi >‛. 

Contoh lain pada ayat al-Qur’an surah al-Ma>idah/5: 55. 

                       

     . (٘٘) 

Terjemahan: 

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang 
beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk 
(kepada Allah).8 

Secara gramatikal kata ركع yang termodifikasi secara inflektif ‚tas}ri>f 

lughawi>‛ menjadi kata  ونكعا ر  seperti kata di atas. Akar kata ini ع-ك-ر  

kesemuanya memuat huruf yang shahih (sehat) tanpa ada ‘illat (cacat). Sehingga 

dapat dipahami bahwa perintah rukuk dalam ibdah salat secara tidak langsung 

berlaku bagi orang-orang yang sehat secara jasmani, dan bagi orang yang 

terhalang dari hal yang demikian maka tidak lain adalah orang yang sakit dan 

cacat. Kata  ونكعا ر  merupakan jama’ muzakkar sa>lim yaitu menunjukkan jumlah 

yang banyak dengan (sighah) bentuk yang selamat/baik, (bebas dari huruf ‘illat, 

hamzah, dan tasydid). Hal itu menunjukkan bahwa orang-orang yang senantiasa 

patuh dan tunduk terhadap perintah Allah swt. maka ia akan termasuk ke dalam 

golongan orang-orang yang selamat. 

Pada penggalan ayat lain dalam QS. al-Fath/48: 29, dituliskan kata عًا  ركر

sebagai bentuk jam’u al-taks|i>r dalam linguistik Arab, kata yang berubah dari 

bentuk mufradnya menjadi pecah. Hal ini sesuai dengan morfologi kata yang 

                                                           
8
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 117.   
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mengandung tasydid terambil dari kata kerja ( يشدّ -شدّ  ) berarti keras, kuat. Kata 

tersebut sebagai penekanan bahwa orang yang bersama Rasulullah itu bersifat 

tegas dalam sikap dan tindakannya. Adapun ma’rifah padanya merupakan bentuk 

keumuman, atau telah diketahui. Olehnya Rasulullah betul-betul mengenal 

sahabat (orang-orang yang membersamainya) dalam keseharian, mengetahui 

betul watak dan sifat mereka yang siap dalam setiap keadaan. 

Berikut beberapa pandangan mufassir tentang kata rukuk, dan dalam ayat 

al-Qur’an. 

وكل  ركع يركع ركعًا وركوعًا  طأطأرأسو.. ثعلبعن  الركوع   الخضوع ٜركع بعنى إنحنى وطأطأ رأسو.
  ٓٔقومة يتلوىا الركوع والسجدتان من الصلوات, فهي ركعة

Artinya: 

Rukuk bermakna membungkuk sebagai tanda hormat, dan menundukkan 
kepala. Dan setiap kaum yang melakukan rukuk dan sujud dua kali dalam 
salatnya maka hal tersebut termasuk atau terhitung 1 raka’at. 

( قال ف الأساس   العرب تسمى من آمن بالل ولم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وىم راكعون)
يعبد الأوثان راكعًا, و قال أبو مسلم الدراد بالركوع الخضوع أى إن الدؤمننٌ الذين يقومون بحق الولاية 

الصلاة ويؤدونها حق الأداء باشتمالذا على الآداب الظاىرة والباطنة, والنصرة لكم ىم الذين يقيمون 
يها وىم خاضعون لأوامر الل مع طبيب نفس وىدوء بال لاخوفا ولارياء ويعطون الزكاة مستحق

ولاسمعة, دون الدنافقنٌ الذين يقولون آمنا بأفواىهم ولم تؤمن قلوبهم ويأتون بصورة الصلاة لايروحها 
 ٔٔو معناىا الدقصود منها  فإذا ىم قاموا إليها قاموا كسال يراءون الناس ولا يذكرون الل إلاقليلا.

Artinya:  

(Orang yang mendirikan salat dan membayar zakat dan mereka rukuk), 
berkata dalam arti dasar, (bahasa Arab), orang-orang Arab menamai orang 

                                                           
9
Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap (Cet. XIV; 

Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 528. 
10

Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, h. 55.  
11

Ahmad Must}afa> al-Mara>gi>, Tafsir> al-Mara>gi> Juz 6, h. 143-144.  
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yang tidak menyembah berhala/tidak menyembah berhala adalah orang yang 
rukuk (melaksanakan salat). Yang dimaksud dengan rukuk adalah ketundukan 
atau orang mukmin yang menegakkan sebenar-benarnya perlindungan dan 
pertolongan bagi kalian adalah mereka orang-orang yang mengerjakan salat 
dan menunaikannya dengan baik dan sempurna di atas adab-adab yang jelas. 
Dan mereka memberikan zakat kepada yang berhak menerima sementara 
mereka orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah bersama dengan 
baiknya jiwa dan ketenangan sikap. Tdk ada perasaan takut, riya dan dengki. 
Sementara orang-orang munafik mereka berkata dengan mulut-mulut mereka 
kami beriman, tetapi iman belum sampai di dalam dada-dada (hati) mereka 
dan datanglah surah mengenai salat yang makna dan maksudnya seperti 
berikut: Maka apabila mereka berdiri untuk salat mereka lakukan dengan 
malas. Mereka bermaksud ria (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka 
tidak mengingat Allah kecuali sedikit. 

ذالك شأنهم, كأنو الحالة الأِلية لذم, ومن ثم لم يقف عند قولو   )يقيمون الصلاة( .. فهذه 
لذم ىي السمة الديدة أعم و أشمل. إذا أنها ترسمهم للخاطر كأن ىذا ىو شأنهم الدائم. فأبز سمة 

ٕٔىذه السمة, و بها يعرفون.
 

Artinya:  

Itulah keadaan mereka, seolah-olah itu adalah keadaan yang sebenarnya, oleh 
sebab itu mereka tidak juga berhenti ketika Allah berfirman ‚Mereka 
menegakkan salat‛. Karena itu menggambarkan bahayanya tidak 
menegakkan salat yang kebanyakan mereka meninggalkannya, maka mereka 
telah menganiaya dirinya dengan hal tersebut, padahal mereka mengetahui 
perintah menegakkan salat. 

اف ميز بها الدؤمن الخالص الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وىم راكعونوالذين آمنوا ) ( ىذه أوِ
ان من الدنافق, لأن الدنافق لايدوم على الصلاة ولا على الزكاة. قال تعال  )وإذا قامو إل الأيم

الصلاة قاموا كسال(, و قال تعال  )أشحة على الخنً(. ولدا كانت الصحابة وقت نزول ىذه الآية 
ل لو, نزلت من مقيم ِلاة ومؤتي زكاة, وف كلتا الحالتنٌ كانوا متصفنٌ بالخضوع لل تعال والتذل

اف الليلة. والركوع ىناظاى الآية بهذه  ٖٔره الخضوع, لاالذيئة التي ف الصلاة.الأوِ

Jadi kesimpulan analisis semantik yang dapat dicermati pada kata rukuk 

oleh beberapa mufassir adalah kata rukuk yang arti dasarnya adalah ketundukan, 

dapat juga kita artikan sebagai tunduknya diri dalam setiap syariat-syariaat yang 

                                                           
12

Al-Syahid Sayyid Qut}b, Fi> Zila>l al-Qur’a>n (Jilid XII; Beirut: Da>r al-Syurq, 1412 

H/1992 M), h. 921. 
13

Abu> Hayya>n al-Andalu>si>, Tafsi>r al-Bah}r al-Muh}i>t, juz 4, h. 300-301. 
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telah Allah tetapkan kepada kita di dalam rukun Islam dan rukun Iman. 

Ketundukan juga termasuk dalam menaati perintah bermuamalah hubungan 

secara sosial (horizontal) maupun ibadah kepada Allah (vertikal), serta 

memperhatikan tuntunan dan adab dalam pelaksanaannya. Dengan 

memperhatikan hal-hal tersebut maka akan dapat membedakan kita sebagai 

orang mukmin atau termasuk orang munafik. 

c. Analisis Semantik Morfologi Kata Sujud dalam al-Qur’an 

Kata sujud ( وادسجا  dan سجدوا) dalam QS. al-Baqarah/2: 34 merupakan 

kata jadian (nomina) atau ism yang dibentuk dari fi’il سجد melalui proses 

pembentukan kata yang mengandung makna derivatif, melalui proses morfologi 

modifikasi internal atau afiksasi yang berarti bersimpuh, berlutut. Dalam 

linguistik Arab merupakan proses pembentukan dari kata dasar/fi’il  menjadi 

suju>dun (سجود) atau menjadi ism al-mas}dar. Proses pembentukan kata tersebut 

dikenal dengan istilah ‚al-tas}ri>f al-is}tila>h}i >‛. 

Adapun dalam proses pembentukan kata secara modifikasi internal atau 

afiksasi yang bersifat inflektif, dalam linguistik Arab dikenal dengan istilah 

‚tas}ri>f lughawi>‛, seperti yang ada dalam QS>. al-Rahma>n/55: 6. Kata يسجدان 
berasal dari kata يسجد melalui proses afiksasi inflektif. Lebih rinci dapat dilihat 

sebagai berikut. 

1) Tas}ri>f Is}t}ila>h}i> 

 -مَسجِد  -لا تسجد  -مسجود  -ساجد  -سجدا أو سجدة  -اسجد  -يَسْجُدُ  -سَجَدَ 
 مَسجَد

2) Tas}ri>f lughawi> 

 -سجدتم  -سجدتدا  -سجدتَ  -سجدن  -سجدتا  -سجدت  -سجدوا  -سجدا  -سجد 
 سجدنا -سجدتُ  -سجدتنّ  -سجدتدا  -سجدتِ 
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 -تسجدان  -تسجد  -يسجدن  -تسجدان  -تسجد  -يسجدون  -يسجدان  -يسجد 
 نسجد -أسجد  -تسجدن  - تسجدان -تسجدين  -تسجدون 

Kata- kata tersebut, secara morfologi disebutkan dalam al-Qur’an, yakni: 

-QS. al-Baqarah/2: 34, QS. an) سجدوا ,(QS. al-Hijr/15: 30, QS. S{a>d/38: 73) سجد

Nisa>/4: 102, QS. al-A’ra>f/7: 11, QS. al-Isra>/17: 61, QS. al-Kahfi/18: 50, QS. 

T{a>ha/20: 116), سجدأ  (QS. al-H{ijr/15: 33, QS. al-Isra>/17: 61), تسجد (QS. al-

A’ra>f/7: 12, QS. S{a>d/38: 75), تسجدوا (QS. Fus}s}ilat/41: 37), نسجد (QS. al- 

Furqa>n/25: 60), يسجد (QS. al-Ra’d/13: 15, QS. an-Nah}l/16: 49, QS. al-Hajj/22: 

 .QS) يسجدوان ,(QS. an-Naml/27: 25) يسجدوا ,(QS. ar-Rahma>n/55: 6) يسجدان ,(18

A>li ‘Imra>n/3: 113, QS. al-A’ra>f/7: 206, QS. an-Naml/27: 24, QS. al-Insyiqa>q/84: 

سجدا ,(21  (QS. al-Insa>n/76: 26, QS. al-‘Alaq/91: 19), سجدواا  (QS. al-Baqarah/2: 

34, QS. al-A’ra>f/7: 11, QS. al-Isra>/17: 61, QS. al-Kah}fi/18: 50, QS. T{a>h{a>/20: 116, 

QS. al-Hajj/22: 77, QS. al-Furqa>n/25: 60, QS. Fus}s}ilat/41: 37, QS. an-Najm/53: 

 ,QS. al-Fath/48: 29, QS. Qa>f/50: 40) السّجود ,(QS. A>li ‘Imra>n/3: 43) اسجدى ,(62

QS. al-Qalam/68: 42, QS. al-Qalam/68: 43),  ًاساجد  (QS. az-Zumar/39: 9), 

 :QS. al-A’ra>f/7: 11, QS. al-A’ra>f/7) السّاجدين ,(QS. at-Taubah}/9: 112) السّاجدون

120, QS. Yu>suf/12: 4, QS. al-Hijr/15: 29, QS. al-Hijr/15: 31, QS. al-Hijr/15: 32, 

QS. al-Hijr/15: 98, QS. asy-Syu’ara>/26: 46, QS. asy-Syu’ara>/26: 219, QS. S{a>d/38: 

 .QS. al-Baqarah/2: 58, QS. an-Nisa>/4: 154, QS. al-A’ra>f/7: 161, QS) سجّدا ,(72

Yu>suf/12: 100, QS. an-Nahl/16: 48, QS. al-Isra>/17: 107, QS. Maryam/19: 58, QS. 

T{a>h}a>/20: 70, QS. al-Furqa>n/25: 64, QS. as-Sajdah/32: 15, QS. al-Fath/48: 29), 

 ,QS. al-Baqarah/2:144) مسجد ,(QS. al-Baqarah/2: 125, QS. al-Hajj/22: 26) السّجُود

QS. al-Baqarah/2: 149, QS. al-Baqarah/2: 150, QS. al-Baqarah/2: 191, QS. al-

Baqarah/2: 196, QS. al-Baqarah/2: 217, QS. al-Ma>idah/5: 2, QS. al-A’ra>f/7: 29, 

QS. al-A’ra>f/7: 31, QS. al-Anfa>l/8: 34, QS. at-Taubah/9: 7, QS. at-Taubah/9: 19, 

QS. at-Taubah/9: 28, QS. at-Taubah/9: 108, QS. al-Isra>/17:1, QS. al-Isra>/17: 1, 
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QS. al-Isra>/17: 7, QS. al-Hajj/22: 25, QS. al-Fath/48: 25, QS. al-Fath/48: 27), 

 :QS. al-Baqarah/2) مساجد ,(QS. at-Taubah/9: 107, QS. al-Kahfi/18: 21) مسجدا

114, QS. al-Baqarah/2: 187, QS. at-Taubah/9: 17, QS. at-Taubah/9: 18, QS. al-

Hajj/22: 40, QS. al-Jin/72: 18).
14

 

Kata-kata yang disebutkan dalam al-Qur’an sebagai kata yang seakar 

dengan kata sajada tersebut, dapat dikategorikan ke dalam kelas kata sebagai 

berikut: 

1. Kata جد, يسجد, يسجدان, سجد, سجدوا, أسجد, تسجد, تسجدوا, نس
ن, اسجد, اسجدوا, اسجدىيسجدوا, يسجدو   adalah kata yang berbentuk 

fi’il, merupakan kata-kata yang berkategori kelas kata verba, dan 

dibentuk melalui proses morfologi modifikasi internal atau afiksasi 

yang bersifat inflektif ‚tas}ri>f lughawi >‛. 

2. Kata السّجُود, مسجد, مسجدا, السّجود, ساجدا, السّاجدون, السّاجدين, سجّدا, 
 adalah kata yang berbentuk ism, merupakan kata-kata yang مساجد

berkategori kelas kata nomina dan dibentuk melalui proses morfologi 

modifikasi internal atau afiksasi yang bersifat derivatif ‚al-tas}ri>f al-

is}tila>h}i>‛atau melalui proses isytiqa>q. 

Selanjutnya kata-kata tersebut digunakan dalam ayat-ayat al-Qur’an 

dengan berbagai bentuk kata yakni berbentuk fi’l al-ma>d}i ,fi’l al-mud}o>ri’, fi’l al-

amr, ism mas}dar, jam’u al-taks|i>r, ism al-fa>’il, dan ism al-maka>n. Dapat 

disimpulkan bahwa kata ‚sajada‛, yang ada pada ayat al-Qur’an sebagai istilah 

dalam salat dapat berubah bentuk melalui proses ‚al-tas}ri>f al-is}tila>h}i >‛ atau proses 

isytiqa>q. Dan yang berbentuk kata kerja atau fi’il dibentuk dengan proses 
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Muhammad Fua>d Abd. al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z al-Qur’an al Kari>m, h. 

344-345.  



80 
 

morfologi modifikasi internal atau afiksasi yang bersifat inflektif atau melalui 

‚tas}ri>f lughawi >‛. 

Isim (nomina) Fi’il (verba) 

Mas}dar Jam’u al-taks|i>r Fa>’il Maka>n Ma>dhi 
Mudho>ri Amr 

 اسجد أسجد سجد مسجد ساجدا سجّدا السّجود

 اسجدوا تسجد سجدوا مسجدا السّاجدون مساجد السّجُود

 اسجدى تسجدوا   السّاجدين  

  نسجد     

  يسجد     

  يسجدان     

  يسجدوا     

  يسجدون     

Apabila dicermati pada konteks ayat-ayat yang termasuk ayat sajdah oleh 

para ulama kita, yaitu QS. al-A’ra>f/7: 206, QS. al-Ra’d/13: 15, QS. an-Nahl/16: 

49-50, QS. al-Isra>’/17: 107-109, QS. Maryam/19: 85, QS. al-Hajj/22: 18, QS. al-

Hajj/22: 77, QS. al-Furqa>n/25: 60, QS. an-Naml/27: 25-26, QS. al-Sajdah/32: 15, 

QS. S}a>d/38: 24, QS. Fus}ilat/41: 37-38, QS. an-Najm/53: 59-62, QS. al-

Insyiqa>q/84: 20-21, QS. al-Alaq/96: 19 dapat di analisis bahwa bentuk morfologi 

yang di temukan ada tiga bentuk, yaitu fi’il mudho>ri’ (يسجدون, يسجد, يسجدوا), 
jam’u al-taks|i>r (سجّدًا), dan fi’il amr (اسجدوا, اسجد). Yang pertama adalah bentuk 

fi’il mudho>ri’, hal tersebut menunjukkan isyarat seperti bentukan kata itu sendiri 
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yaitu suatu pekerjaan yang menunjukkan waktu yang sedang berlangsung, 

mengisyaratkan bahwa ketika kita sedang membaca atau mendengar ayat sajdah 

ini dibacakan maka segera mungkin mengerjakan sujud tilawah seperti yang telah 

nabi Muhammad saw. contohkan. Yang kedua adalah bentuk jam’u al-taks|i>r, 

bentuk ini adalah bentukan dari kata benda (ism) dari 3 kategori penggolongan 

kata dalam linguistik bahasa Arab (isim, fi’il, huruf). Hal tersebut sejalan pada 

penggalan ayat dalam QS. ar-Rahma>n/55: 6, ‚dan tetumbuhan dan pepohonan 

keduanya tunduk (kepada-Nya)‛. Dikatakan benda ciptaan Allah di langit dan di 

bumipun tunduk (sujud) kepada Allah Jalla Jala>luh. Dan yang ketiga adalah 

bentuk fi’il amr, menunjukkan kata perintah untuk melakukan suatu pekerjaan, 

sehingga mengisyaratkan kepada kita supaya perintah sujud ini betul-betul 

dilaksanakan baik di dalam salat maupun di luar salat yaitu ketika sujud tilawah. 

Berikut beberapa pandangan mufassir tentang kata sujud, dan dalam ayat 

al-Qur’an. 

 ٘ٔسجودًا  إنحنى خاضعًا, وضع جبهتو بالأرض متعبدًا.-سجد

سجد يسجد سجودًا وضع جبهتو بالأرض, وقوم سجّد وسجود. وقولو عز وجل  وخروا لو سجدًا, 
 ٙٔجدون لغنً الل عز وجل.سىذا سجود إعظام لا سجود عبادة لأن بني يعقوب لم يكونو ي

Artinya:  

Sujud berarti membungkuk menunduk, meletakkan dahi di bumi sebagai 
bentuk penghambaan. Sujud yaitu menempatkan dahi di bumi, beda halnya 
dengan kaum yang bersujud, dalam firman Allah ‚وخروا لو سجدًا‛ sujud dalam 
petikan ayat ini adalah sebagai pengagungan, bukan sujud ibadah. Karena 
bani Ya’qu>b tidaklah sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. 

)والنجم والشجر يسجدان( أي نجوم السماء, وأشجارالأرض,تعريف ربها وتسجد لو, وتطيع 
ٚٔومنافعهم. لو من مصالح عباده وتخسع, وتنقاد لدا سخرىا

 

                                                           
15

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap, h. 610.  
16

Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, h. 0.  
17

‘Abd al-Rahma>n bin Na>s}ir al-Sa’di>, Tafsi>r kala>m al-Manna>n al-Sa’di> (Beirut: Resalah 

Publishers, 1423 H/2002 M), h. 829. 
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Artinya: 

Atau bintang-bintang di langit dan tumbuh-tumbuhan di bumi, mengetahui 
Tuhannya dan bersujud kepada-Nya, taat dan takut (tunduk), dan berserah 
dengan menggunakannya perdamaian penyembahan bermanfaat.  

أيها  -كبَّ وكان من الكافرين( واذكر )و إذقلنا للملائكة اسجدو لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واست
لآدم حنٌ قال سبحانو للملائكة  اسجدوالآدم إكرامًا لو وإظهارًا لفضلو  للناس تكريم الل -الرسول 

فأطاعوا جميعًا إلاإبليس إمتنع عن السجودتكبَّاً و حسدًا,فصار من الاىدين بالل, العاِنٌ 
 ٛٔلأمره.

Artinya: 

Dan ingatlah, wahai para rasul kepada manusia Allah memuliakan manusia 
yaitu Adam tatkala Malaikatpun berkata Maha Suci Engkau: Sujudlah 
engkau sebagai penghormatan sebab keutamaannya maka mereka semua taat 
kecuali Iblis menolak sujud ia merasa sombong dan dengki, maka jadilah ia 
termasuk yang bersungguh-sungguh bermaksiat atas perintahNya. 

Jadi kesimpulan analisis semantik yang dapat dicermati pada kata sujud 

oleh beberapa mufassir adalah kata sujud diartikan sebagai bentuk ketundukan 

dan ketaatan seorang makhluk kepada penciptaNya. Sujud juga dapat 

digolongkan dalam 2 hal yaitu sujud sebagai bentuk penghormatan seperti halnya 

Istri kepada suami dan sujud sebagai penghambaan yaitu makhluk kepada khalik. 

d. Analisis Semantik Morfologi Kata Sala>m dalam al-Qur’an 

Kata sala>m (سلام) yang terdapat dalam QS. al-Maidah/5: 16, 

diterjemahkan sebagai keselamatan dan kesejahteraan, merupakan kata jadian 

nomina melalui proses pembentukan kata yang mengandung makna derivatif, 

secara morfologi modifikasi internal atau afiksasi. Dalam linguistik arab 

merupakan proses pembentukan dari kata dasar/fi’il (سلم), melalui ‚al-tas}ri>f al 

is}t}ila>hi>‛, yaitu: 

سلمتِ  -سلمتم  -سلمتما  -سلمتَ  -سلمن  -سلمتا  -سلمت  -سلموا  -سلما  -سلم 
 سلمنا -سلمتُ  -سلمتّن  -سلمتما  -

                                                           
18

S}a>lih bin ‘Abd al-Azi>z Muhammad A>lu al-Syaikh, al-Tafsi>r al-Muyassar (Cet. IV; 

Haramain: Kementerian Islam Waqaf dan bimbingan, 1433H/2012M), h. 6. 
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 -تسلمون  -تسلمان  -تسلم  -تسلمن  -تسلمان  -تسلم  -يسلمون  -يسلمان  -يسلم 
  نسلم -أسلم  -تسلمن  -تسلمان  -تسلمنٌ 

Dan proses bentukan kata dari سلم menjadi سلّم adalah juga merupakan 

proses bentukan kata secara modifikasi internal atau afiksasi yang bersifat 

inflektif, dalam linguistik Arab dibentuk melalui ‚tas}rif fi’il‛, yakni proses 

penambahan atau perubahan kata dasar سلم menjadi سلّم atau disebut dengan kata 

kerja muta’addi yaitu kata kerja yang mendapatkan tambahan pada ain fi’ilnya 

yaitu biasa disebut fi’il mazi>d bi h}arfin, seperti pada QS. al-Anfa>l/8: 43. 

Bentukan kata tersebut digunakan dalam ayat-ayat al-Qur’an yaitu: سلّم 

(QS. al-Anfa>l/8: 43), سلّمتم (QS. al-Baqarah/2: 233), تسلّموا (QS. al-Nu>r/24: 27), 

 أسلم ,(QS. al-Nu>r/24: 61, QS. al-Ah}za>b/33: 56( سلّموا ,(QS. al-Nisa>>/4: 65) يسلّموا
)QS. al-Baqarah/2: 112, QS. Ali-‘Imra>n/3:83, QS. an-Nisa>’/4: 125, QS. al-

An’a>m/6: 14, QS. al-Jin/72: 14), أسلما (QS. as-S{a>ffa>t/37: 103),  ُأسلمت (QS. al-

Baqarah/2: 131, QS. Ali’Imra>n/3: 20, QS. an-Naml/27: 44), ءَأسلمتم (QS. Ali-

‘Imra>n/3: 20) أسلمنا )QS. al-Hujura>t/49: 14), أسلموا )QS. Ali-‘Imra>n/3: 20, QS. Al- 

Ma>idah/5: 44, QS. al-Hujura>t/49: 17),  َاسُلم (QS. Ga>fir/40: 66), تسلمون (QS. al-

Nahl/16: 81), لنسلم (QS. al-An’a>m/6: 71), يسلم (QS. Luqma>n/31: 22), يسلمون (QS. 

al-Fath/48: 16), أسلِم (QS. al-Baqarah/2: 131), أسلموا (QS. al-Hajj/22: 34, QS. az-

Zumar/39: 54), السرلم (QS. al- Baqarah/2: 208), السرلْم (QS. al-Anfa>l/8: 61, QS. 

Muhammad/47: 35), السرلم (QS. al-Nisa>’/4: 90, QS. al-Nisa>’/4: 91, QS. al-

Nahl/16: 28, QS. al-Nahl/16: 87), ماسل  (QS. al-Zumar/39: 29), سالدون (QS. al-

Qalam/68: 43), سلام (QS. al-Nisa>’/4: 94, QS. al-Maidah/5: 16, QS. al-An’a>m/6: 

54, QS. al-An’a>m/6: 127, QS. al-A’ra>f/7: 46, QS. Yu>nus/10: 10. QS. Yu>nus/10: 

25, QS. Hu>d/11: 48, QS. Hu>d/11: 69, QS. al-Ra’d/13: 24, QS. Ibra>him/14: 23, 

QS. al-Hijr/15: 46, QS. al-Nahl/16: 32, QS. Maryam/19: 15, QS. Maryam/19: 33, 

QS. Maryam/19: 47, QS. T{a>h}a>/20: 47, QS. al-Naml/27: 59, QS. al-Qas}as}/28: 55, 
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QS. al-Ahza>b/33: 44, QS. Ya>si>n/36: 58, QS. al-S{affa>t/37: 79, QS. al-S{affa>t/37: 

109, QS. al-S{affa>t/37: 120, QS. al-S{affa>t/37: 130, QS. al-S{affa>t/37: 181, QS. al-

Zumar/39: 73, QS. al-Zukhruf/43: 89, QS. Qa>f/50: 34, QS. al-Z{a>riya>t/51: 25, QS. 

al-Wa>qiah/56: 91, QS. al-Hasyr/59: 23, QS. al-Qadr/98: 5), سلاما (QS. H{u>d/11: 

69, QS. al-Hijr/15: 52, QS. Maryam/19: 62, QS. al- Anbiya>/21: 69, QS. al-

Furqa>n/25: 63, QS. al-Furqa>n/25: 75, QS. al-Z{a>riya>t/51: 25, QS. al-Wa>qiah/56: 

26, QS. al-Wa>qiah/56: 26),  ِسَلِم (QS. asy-Syu’ara>/26: 89, QS. al-Sa>ffa>t/37: 84), 

-QS. Ali-‘Imra>n/3: 19, QS. Ali-‘Imra>n/3: 85, QS. al-Ma>idah/5: 3, QS. al) الأسلام

An’a>m/6: 125, QS. az-Zumar/39: 22, QS. al-S{aff/61: 7), إسلامكم (QS. al-

Hujura>t/49: 17), إسلامهم (QS. al-Taubah/9: 74), مسلما (QS. Ali-‘Imra>n/3: 67, QS. 

Yu>suf/12: 101),  ٌِْمُسْلِمَن (QS. al-Baqarah/2: 128), مسلمون (QS. al-Baqarah/2: 132, 

QS. al-Baqarah/2: 133, QS. al-Baqarah/2: 136, QS. Ali-‘Ima>n/3: 52, QS. Ali-

‘Ima>n/3: 64, QS. Ali-‘Ima>n/3: 80, QS. Ali-‘Ima>n/3: 84, QS. Ali-‘Ima>n/3: 102, 

QS. al-Ma>idah/5: 111, QS. Hu>d/11: 14, QS. al-Anbiya>/21: 108, QS. al-Naml/27: 

81, QS. al-Ankabu>t/29: 46, QS. al-Ru>m/30: 53, QS. al-Jin/72: 14), ٌمسلمن (QS. 

al-An’a>m/6: 163, QS. al-A’ra>f/7: 126, QS. Yu>nus/10: 72, QS. Yu>nus/10: 84, QS. 

Yu>nus/10: 90, QS. al-Hijr/15: 2, QS. al-Nahl/16: 89, QS. al-Nahl/16: 102, QS. al-

Hajj/22: 78, QS. al-Naml/27: 31, QS. al-Naml/27: 38, QS. al-Naml/27: 42, QS. al-

Naml/27: 91, QS. al-Qasas/28: 53, QS. al-Ahza>b/33: 35, QS. al-Zumar/39: 12, 

QS. Fus}s}ilat/41: 33, QS. al-Zukhruf/43: 69, QS. al-Ahqa>f/46: 15, QS. al-

Z|ariyat/51: 36, QS. al-Qalam/68: 35),  ًمسلمة (QS. al-Baqarah/2: 128), مسلمات 
(QS. al-Ahz>ab/33: 35, QS. al-Tahri>m/66: 5), مسلّمة (QS. al-Baqarah/2: 71, QS. al-

Nisa>’/4: 92, QS. al-Nisa>’/4: 92), تسليما (QS. al-Nisa>’/4: 65, QS. al-Ahza>b/33: 22, 

QS. al-Ahza>b/33: 56), مستسلمون (QS. al-Saffa>t/37: 26).
19 

                                                           
19

Muhammad Fua>d Abd. al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z al-Qur’an al Kari>m, h. 

355-357.  



85 
 

Kata-kata yang disebutkan dalam al-Qur’an tersebut, dikategorikan 

bahwa: 

1) Kata ,سلّم, سلّمتم, تسلّموا, يسلّموا, سلّموا, أسلم, أسلما, أسلمتُ ءَأسلمتم
يسلم, يسلمون, أسلِم, أسلموا, سالدون, أسلمنا, أسلموا, اسُلمَ, تسلمون, لنسلم, 

,, مُسْلِمَنٌِْ, مسلمون, مسلمنٌ, مستسلمون  adalah kata yang berbentuk 

fi’il, merupakan kata-kata yang berkategori kelas kata verba, dan 

dibentuk melalui proses morfologi modifikasi internal atau afiksasi 

yang bersifat inflektif ‚tas}ri>f lughawi >‛. 

2) Kata ,مسلمةً  السرلم, السرلْم, السرلم, سلما, سلام, سلاما, الأسلام, مسلما
 adalah kata yang سَلِمِ  إسلامكم, إسلامهم, ,مسلمات, مسلّمة, تسليما

berbentuk ism, merupakan kata-kata yang berkategori kelas kata 

nomina dan dibentuk melalui proses morfologi modifikasi internal 

atau afiksasi yang bersifat derivatif ‚al-tas}ri>f al-is}tila>h}i >‛. 

Selanjutnya kata-kata tersebut digunakan dalam ayat-ayat al-Qur’an 

dengan berbagai bentuk kata yakni berbentuk fi’l al-ma>d}i, fi’l al-mud}o>ri’, fi’l al-

amr, fi’l al-ma>d}i majhu>l, ism mas}dar, dan ism al-fa>’il. 

Isim (nomina) Fi’il (verba) 

Mas}dar Fa>’il Sigah al-muba>lagah Ma>d}i Mud}o>ri’ Amr Ma>d}i majhu>l 

 سلّم سَلِمِ  سالدون إسلامكم
 اسُلمَ  أسلِم تسلّموا

 مُسْلِمَنٌِْ  إسلامهم
 سلّمتم 

 أسلموا يسلّموا
 

 مسلمون السرلم
 سلّموا أسلم 

  

 مسلمنٌ السرلْم
 تسلمون أسلما 
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 مستسلمون السرلم
 لنسلم أسلمتُ  

  

 مسلما سلما
   يسلم ءَأسلمتم 

 مسلمةً  سلام
   يسلمون أسلمنا 

 مسلمات سلاما
    أسلموا 

 مسلّمة الأسلام
     

       تسليما

Dengan demikian dapat diketahui bahwa proses bentukan kata سلاما yang 

digunakan dalam QS. H{u>d/11: 69, yang berarti selamat adalah ism mas}dar (سلاما) 

dibentuk dari kata fi’il salama (سلم) dengan proses morfologi modifikasi internal 

atau afiksasi bersifat derivatif. 

                           

        . (ٜٙ) 

Terjemahan: 

dan Sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang 
kepada lbrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: 
"Selamat." Ibrahim menjawab: "Selamatlah," Maka tidak lama kemudian 
Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.20

 

Sehingga kata salama (سلم) dengan segala bentukannya yang digunakan 

dalam ayat-ayat al-Qur’an adalah kata-kata yang berkategori kelas kata verba 

dan nomina, dibentuk melalui proses morfologi modifikasi internal atau afiksasi 

yang bersifat inflektif (tas}ri>f lugawi>) yakni tidak meninggalkan kelas kata dan 

bersifat derivatif (al-tas}ri>f al-is}tila>h}i>), yakni pembentukan kata yang 

meninggalkan kelas kata dan menghasilkan makna leksikal yang berbeda. 

                                                           
20

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 229.   



87 
 

Berikut beberapa pandangan mufassir tentang kata sala>m dan dalam ayat 

al-Qur’an. 

 ٕٔوسلامة, من خطر , نجا, سلّمو )عليو(.-سلاما-سلم

)ولقد جاءت رسلنا إبراىيم با لبشرى قالو سلاما, قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ( ففي 
ىذا مشروعية السلام, وأنو لم يزال من ملة إبراىيم عليو السلام, وأن السلام قبل الكلام, وأنو ينبغي 

يكون الرد أبلغ من لأبتداء, لأن سلامهم بالملة الفعلية الدالة على التجدد, ورده بالملة  أن
 ٕٕالأسمية, الدالة على الثبوت والأستمرار, و بينهمافرق كبنً كما ىو معلوم ف علم العربية.

Artinya: 

Sala>m berarti selamat dari bahaya, berhasil, bebas dari cacat, memberi 
hormat (sala>m) mengucapkan ‚assala>mu ‘alaikum‛. 

Dan dalam perkara sala>m ini, sungguh tidak boleh dihilangkan sejak dari 
agama nabi Ibrahim as. mengajarkan bahwa sala>m sebelum mengucapkan 
sesuatu, dan sebaiknya memberi sala>m lebih awal lebih baik. Sebab kalimat 
sala>m diawal adalah kalimat fi’liyah yang tersusun dari kata kerja yang 
berarti pembaruan, dan menjawabnya dengan kalimat ismiyah adalah kalimat 
yang tersusun dari kata benda yang menunjukkan arti tetap dan berulang, dan 
diantara keduanya adalah perbedaan yang sangat besar, sebagaimana 
diketahui dalam ilmu bahasa Arab. 

تقدم )ولقد جاءت رسلنا إبراىيم با لبشرى قالو سلاما, قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ( 
أن ترتيب قصص ىذه السورة كترتيب قصص الأعراف, و إنما أدرج شيئًا من أخبار أبراىيم عليو 

بنٌ قصة ِالح و لوط, لأن لو مدخلا ف قصة لوط, وكان ابراىيم ابن خالط لوط. والرسل  السلام
 ٖٕىنا الدلائكة, بشرت أبراىيم بثلاث بشائر  بالولد, و بالخطلة, و بإنجاء لوط و من آمن معو.

Artinya:  

Datangnya cerita dalam surah ini seperti cerita disurah al-A’ra>f, meliputi 
suatu berita yang datang dari Ibra>him as. antara kisah S}ha>lih dan Lu>th, di 
dalamnya juga ada kisah Lu>th dan Ibrahim bin Kha>lith ‚Lu>th‛. Dan rasul 
disini yaitu malaikat-malaikat memberi kabar gembira dengan hal: Anak, dan 
yang beriman bersamanya. 

 

 

                                                           
21

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap, h. 654.  
22

‘Abd al-Rahma>n bin Na>s}ir al-Sa’di>, Tafsi>r kala>m al-Manna>n al Sa’di>, h. 385. 
23

Abu> Hayya>n al-Andalu>si>, Tafsi>r al-Bah}r al-Muh}i>t, juz 7, h. 178-179. 
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2. Analisis Sintaksis Istilah-istilah dalam salat 

1. Analisis Sintaksis kata takbi>r dalam al-Qur’an 

Analisis sintaksis adalah analisis mengenai kalimat dan proses 

pembentukan kalimat. Adapun kata takbi>r dalam ayat al-Qur’an termuat dalam 

beberapa ayat dan surah merupakan pesan yang sangat agung dan memiliki 

makna yang dalam dan mesti bagi kita untuk mengetahui agar dapat 

melaksanakannya sesuai dengan pesan yang dikandungnya. Misalnya pada QS. 

al-Isra>’/17: 111,  

                           

                . 

Terjemahan: 

dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan 
tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang 
memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang 
sebesar-besarnya.24 

Ayat al-Qur’an di atas merupakan satu kalimat. Dalam linguistik Arab, 

kalimat disebut sebagai al-jumlah. Sedang al-jumlah terbagi atas dua, al-jumlatu 

ismiyah dan al-jumlatu fi’liyah. Dalam struktur al-jumlatu fi’liyah terdapat tiga 

unsur. Fi’il, fa>’il, maf’u>l bih. 

Ayat tersebut diawali dengan kata  ْوَ قُل,  yakni huruf waw at}f (و) sebagai 

penghubung dan penyambung dari kalimat sebelumnya, baik itu berupa perintah 

ataupun informasi. Dan kata yang berbentuk kata kerja perintah (fi’il amr),  ُْقل 
sekaligus menunjukkan bahwa ayat tersebut merupakan al-jumlatu fi’liyah. 

Adapaun Kata tunjuk orang (Fa>’il) tidak disebutkan atau tersembunyi (dhami>r 

mustati>r), namun dapat kita mengetahui dengan melihat konteks kalimat ayat ini 

                                                           
24

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Cet. I; Bandung: Syaamil Qur’an, 

2012), h. 293. 
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bahwa Allah berkomunikasi kepada Nabi Muhammad melalui ayat-Nya sehingga 

yang ditujukan adalah jelas kepada Nabi Muhammad yang diberikan perintah. 

Jadi fa>’ilnya adalah Nabi Muhammad saw.  

Dan kalimat setelahnya الحمد لل الذي merupakan bentuk al-jumlah al-

ismiyah yang memiliki ciri ber alif-lam pada permulaannya (ma’rifah) merupakan 

bentuk subjek (mubtada’) yang berarti pujian. Kata للِو biasa juga disebut (lafz}un 

jala>lah) berkedudukan ja>r wa majru>r mengandung arti mengagungkan. Ja>r 

merupakan istilah dalam linguistik Arab yang menunjukkan fungsi dari kata 

preposisi, menyebabkan kata yang berada setelahnya menjadi majru>r (berbaris 

kasrah di akhir). Gabungan kedua kata  ِل dan الل bersifat nonpredikatif, disebut 

dengan frase. Kata الذي adalah bentuk is}m maus|u>l (kata sambung), yang 

berfungsi menyambung suatu predikat (khabar) atau kalimat yang datang 

setelahnya. 

Kata لم يتخذ ولدا diawali huruf lam nafiy yang berarti meniadakan. Dalam 

tataran sintaksis Arab, kata لم mempengaruhi kata kerja yang ada setelahnya 

menjadi sukun pada huruf akhirnya, yaitu kata يتخذ berupa kata kerja mudha>ri’ 

yang merupakan kata kerja sedang berlangsung dan yang akan datang. Fa>’il dari 

kata kerja tersebut merupakan dhami>r mustati>r yaitu kata ganti orang yang tidak 

disebutkan (غائب). Namun dapat kita mengetahui dengan melihat konteks 

kalimat ini yang menerangkan bahwa Allah swt. sebagai subjek dari kalimat di 

atas. Kata ولدا adalah maf’u>l bih (objek) dari rentetan kalimat yang telah 

disebutkan sebelumnya. Dapat dikenali dengan melihat baris fathah pada huruf 

akhirnya (manshu>b). 

Selanjutnya kata ولم يكن didahului waw ataf melanjutan dari kalimat 

sebelumnya dan menegaskan kembali pesan kalimat yang akan diterangkan. Kata 

 mempengaruhi kata kerja yang ada setelahnya menjadi sukun pada huruf لم
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akhirnya, yaitu kata يكن yang berupa fi’il mudha>ri’ na>qis yang membutuhkan 

mubtada (مبتدء) dan khabar (َّخب). Kata لو شريك ف الدلك merupakan frase dan 

bentuk preposisi dari kata يكن yang asalnya dari kata  يكون -كان  berarti bahwa. 

Predikat berupa sibghul jumlah yang ada pada kalimat ini berada di depan setelah 

kata يكن maka disebut khabar muqaddam yaitu kata لو. Sedang subjek (isimnya) 

adalah kata شريك > jadilah ism muakhkhar. Adapun kata ف الدلك seperti yang 

diterangkan tadi merupakan preposisi atau keterangan. 

Masih dalam kalimat yang sama kata ولم يكن لو diawali dengan waw ataf 

yakni melanjutkan sekaligus menegaskan maksud pesan dari kalimat yang akan 

disebutkan. Waw ataf juga dalam linguistik Arab berfungsi melanjutkan 

kedudukan kata dan kalimat yang ada dan menjadikan proses morfologi sesuai 

dengan yang sebelumnya. Contoh pada kalimat  َوو و أقاربَ دعا النبي أىل  waw ataf 

melanjutkan kedudukan kata أىلَو sebagai maf’u>l bih dan berbaris fathah di huruf 

akhir, sama dengan kata َأقاربو setelah huruf waw ataf. Maka seperti itu pula pada 

kata و لم يكن ولي من الذل mengikut kedudukan kata dan kalimat yang ada 

setelahnya. 

Kata وكبَّه تكبنًا adalah ma’tuf dari kalimat sebelumnya. Kata كبَّه adalah 

fi’il amr (kata kerja perintah) dengan subjek kata ganti orang yang dikira-kirakan 

 adalah kata ganti yang menunjukkan هُ  Dhamir .(kamu seorang laki-laki) أنت

objek, sehingga dalam susunan kalimat ia sebagai maf’u>l bih. Sedang kata تكبنًا 
merupakan maf’u>l mut}laq yaitu isim yang berbaris fathah di akhir dan merupakan 

kata dasar yang disebutkan bersama fi’il untuk penegasan, penjelasan.  

Berikut beberapa pandangan mufassir tentang kata takbi>r, dan dalam ayat 

al-Qur’an. 
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و تختم السورة كما بدأت بحمد الل وتقرير وحدانيتو بلا ولد ولاشريك, و تنزيو عن الحاجة إل الولي 
والنصنً. وىو العلي الكبنً. فيلخص ىذا الختام محور السورة الذي دارت عليو, والذي بدأت ثم 

ختمت بو   )وقال                      
                 .)ٕ٘ 

Menurut tafsir Al-Sya>hid Sayyid Qut}b ayat dalam surah ini diakhiri 

dengan ucapan pujian kepada Allah sebgaimana dimulainya ayat pertama dalam 

surah ini. Penegasan dan pengesaan Allah yang tidak mempunyai anak dan juga 

sekutu, tidak membutuhkan anak, sekaligus membersihkan diri-Nya dari 

membutuhkan wali dan penolong, membuktikan bahwa Ialah yang maha tinggi 

dan besar. Maka simpulan dari akhir ayat dalam surah ini telah melingkupi 

keseluruhan, sebagaimana yang telah dituliskan pada ayat pertama juga diakhiri 

dengan ucapan pujian kepada Allah swt. 

Makna dari ayat di QS. al-Isra>’/17: 111 adalah kata kerja  ْقُل yang terletak 

pada awal kalimat ini mengandung arti penekanan suatu perintah untuk 

dilafalkan, juga dari segi tindakan yaitu perbuatan untuk dilakukan. Berikut pada 

kosakata selanjutnya memuji Allah swt. dengan ucapan hamdalah merupakan 

perintah yang tersirat dalam ayat tersebut. Sedangkan pada akhir ayat disebutkan 

secara mutlak, yaitu dengan bertakbi>r, namun pada hakikatnya ucapan hamdalah 

dan takbi>r merupakan kalimat pujian yang tujuannya sama, yaitu mengagungkan 

Allah Jalla Jala>luh.  

افو العظيمة, و بالثناء عليو, بأسمائو الحسنى, وبتمجيده بأفعالو أي عظمو وأجلو ب الِأخبار بأوِ
 ٕٙالدقدسة, و بتعظيمو وإجلالو بعبادتو وحدلا شريكلو, وإخلاص الدين كلو لو.

Artinya: 

Atau mengagungkannya sebab sifat yang Agung darinya, menyanjungnya 
atas nama-nama yang indah padanya, dan berdoalah atas kesuciannya, dan sebab 
                                                           

25
Al-Sya>hid Sayyid Qut}b, Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n, h. 2254. 

26
‘Abd al-Rahma>n bin Na>s}ir al-Sa’di>, Tafsi>r kala>m al-Manna>n al Sa’di>, h. 469. 
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keagungan dan mulianya sembahlah dengan tidak mempersekutukannya, ikhlah 
memeluk agama seluruhnya hanya kepadanya. 

Jadi kesimpulan analisis semantik sintaksis yang dapat dicermati pada 

kalimat (jumlah) pada surah al-Isra>’ ayat 111, oleh beberapa mufassir adalah 

wajibnya seorang hamba untuk senantiasa bertakbi>r, mengagungkan dan 

memuliakan Allah di atas segala sesuatu sebab hanya Allah yang maha segalanya 

yang mempunya nama-nama yang indah, tidak pula menyekutukannya dengaan 

sesuatu apapun dan ia tidak membutuhkan penolong untuk memelihara seluruh 

alam semesta.  

2. Analisis Semantik Sintaksis Kata Rukuk dalam al-Qur’an 

Ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang kata rukuk salah satunya 

terdapat dalam QS. al-Ma>idah/5: 55, yang berarti tunduk. Kalimat dalam ayat ini 

dikaji melalui proses sintaksis. 

                       

     .    

Terjemahan: 

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang 
yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka 
tunduk (kepada Allah).27

 

Kata  ّكم اللإنّما ولي  merupakan al-jumlah ismiyah yang ditandai dengan 

awalan huruf innama> (إنّما), yakni gabungan huruf  ّإن dengan ma> za>idah (ما). 

Adapun huruf ma> za>idah (ما) tersebut merupakan كافة و مكفوفة yaitu berfungsi 

membatalkan pengaruh atau ‘a>mil dari kata yang ada setelahnya. Dan kata  ّكمولي  

adalah gabungan kata  ّولي sebagai mubtada’ dan كم sebagai kata ganti (dhamir 

muttasil) sekaligus berkedudukan sebagai frase mudha>f. Kata  ُالل adalah lafzun 

jala>lah berkedudukan sebagai khabar dari mubtada’ sekaligus frase mudhaf ilaih 

                                                           
27

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 117.  
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dari kata كم, namun pada kedudukan I’rabnya tidak di kasrah dan tetap pada 

kedudukan marfu>’ (dhammah) disebabkan pengagungan pada lafal tersebut. 

Kata ورسولو ataf bil waw, oleh kata lafzul jala>lah sehingga kedudukannya 

ikut di rafa’ adapun dhamir muttasil  ُه berkedudukan sebagai frase mudhaf ilaih 

dari kata رسول. Kata  ُه tidak mengalami perubahan pada harakatnya karena masih 

mengikut dari kata yang melekat padanya, namun hakikatnya ia berharakat 

kasrah. 

Kata والذين آمنوا ataf bil waw, oleh kata lafzul jala>lah yang berkedudukan 

rafa’. Dilanjutkan oleh isim maushu>l kata sambung sebagai penjelas, yang 

bermakna bahwa sesungguhnya kekuasaan yang sebenarnya telah ditetapkan oleh 

Allah dengan jalan rasulnya dan orang-orang mukmin pada jalan yang telah 

diketahui. 

Kata الذين يقيمون الصلاة adalah ism maushu>l kata sambung yang 

kedudukannya baku dalam linguistik Arab (mabni), sehingga kata  akhirnya tetap 

berbaris fathah, walaupun ada amil yang memasukinya. Kata الذين juga 

berkedudukan sebagai badal dari kata الذين آمنوا sekaligus khabar dari mubtada’ 

yang dihapus, dan dikira-kirakan ىم. Kata  adalah fi’il mudhari’ dengan  يقيم

penambahan huruf و dan  ن sebagai subjek (fail) atau kata ganti yang bersambung 

(dhamir muttasil lil fa>’il). Kata الصلاة sebagai mafu>l bih dengan tanda berharakat 

fathah di huruf akhir, juga menjadi silah maushul. 

Kata و يؤتون الزكاة mengikut dari kata يقيمون الصلاة disebabkan adanya waw 

ataf. Begitu pula amil dan kedudukan yang ada padanya menjadi sama dari kata 

sebelumnya. Huruf و pada kata  berposisi sebagai waw ha>liyah yang  وىم

menerangkan tentang keadaan, karena konteks pada kalimat menunjukkan 

keadaan bagi orang-orang yang mendapatkan perlindungan. Dhamir munfasil 
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yaitu ىم juga berkedudukan sebagai subjek (mubtada’) sehingga predikat 

(khabarnya) adalah kata راكعون, yang berbentuk jamak mudzakkar salim. 

Sekaligus juga sebagai ha>l yang menunjukkan keadaan bagi orang-orang yang 

dijanjikan mendapat perlindungan dari Allah, Rasul, serta orang-orang yang 

beriman. Ha>l (حال) dalam linguistik Arab berarti keadaan, yaitu kata yang 

memberi pelengkap pada suatu kalimat yang dianggap masih samar. 

Kata راكعون yang dimaksud adalah orang-orang beriman yaitu orang yang 

benar-benar yakin. Sehingga pantaslah bagi mereka yang beriman menjadikan 

Allah sebagai penolong dan pelindung. Serta posisi kata rukuk yang 

berkedudukan sebagai hal (حال) ini seakan menjadi kesimpulan bagi gambaran 

perbuatan baik yang disebutkan sebelumnya, yaitu orang-orang yang hanya 

menjadikan Allah dan rasulnya sebagai penolong, yang beriman, mendirikan salat 

dan menunaikan zakat. Inilah yang dimaksud sebagai orang-orang yang rukuk 

(tunduk kepada perintah Allah). 

3. Analisis Sintaksis kata sujud dalam al-Qur’an 

Ada banyak ayat al-Qur’an yang memuat kata sujud. Yang 

mendeskripsikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam salat, diantaranya QS. 

al-Hajj/22: 77.  

                    

        

Terjemahan: 

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 

Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.28
 

                                                           
28

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 341.  
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Kata  ايآ أيها الذين آمنو  di awali dengan huruf panggilan atau seruan dalam 

linguistik Arab (يآ). Kata  ّأي merupakan kata ism munada, sehingga amil yang 

seharusnya adalah berbaris fathah, namun kata  ّأي termasuk kategori mabni 

(baku) maka ia tetap berbaris dhommah dan termasuk rangkaian dari huruf ya’ 

nida>’ yang telah disebutkan. Adapun ىا setelah ism munada adalah tambahan 

untuk memperjelas. Kalimat ini termasuk jumlah ismiyah, dengan ciri mubtada 

pada kata الذين juga sebagai isim maushu>l, barisnya tetap pada fathah walaupun 

amilnya mengikut (ataf) kepada ism  ّأي. Kata آمنوا adalah khabar jumlah yang 

terdiri atas fi’l dan fa>’il. Huruf waw (و) menunjukkan fa>il pada kata kerja آمنوا 
yang menunjukkan kepada banyak laki-laki. 

Kata اركعوا واسجدوا واعبدوا adalah fi’il amr (kata kerja perintah)  mabni  اركعوا

penghapusan huruf nun di akhir kata karena termasuk af’a>lul khamsah. Huruf 

waw merupakan dhami>r dan berkedudukan sebagai fa>’il. Kata selanjutnya  واسجدوا
 dari segi amil dan posisinya dalam اركعوا merupakan sambungan (ataf) kata واعبدوا

kalimat, maksud di sini ialah dengan rukuk-rukuk dan sujud-sujud kalian maka 

akan mendapatkan wajah (ridha) Allah. 

Kata  ّكمرب  adalah maf’u>l bih dengan kedudukan sebagai objek, amilnya 

berbaris fathah. كم adalah kata ganti (dhami>r) yang bersambung, sekaligus 

idhafah dari kata  ّرب namun amil yang memasukinya tetap jazm disebabkan 

mabni ‘ala suku>n (tetap). 

Kata  mengikuti افعلوا diawali waw ataf, menyebabkan kata kerja  وافعلوا الخنً

bentuk dan amil dari kata اركعوا sebelumnya. Kata ًالخن berkedudukan sebagai 

objek (maf’u>l bih) dari verba (fi’l) dan subjek (fa>’il) kata افعلوا. 

Kata لعلكم تفلحون di awali huruf لعل sebagai musyabbah fi’il (pengganti 

fi’il). Amilnya adalah sebagai mubtada’ dari kata yang disebutkan setelahnya 
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yang menjadi khabar. كم adalah kata ganti (dhami>r) yang bersambung. Kata 

 adalah fi’l mudha>ri’ (verba) yang menunjukkan waktu yang sedang تفلحون

berlangsung. Subjek (fa>’il) dari kata kerjanya ada pada huruf و dan ن. Jadi 

kalimat ini dapat digolongkan sebagai jumlah fi’liyah (kata kerja). 

Disebutkannya kata اسجدوا yang berarti ‚sujudlah kamu‛, urutannya 

berada di antara tiga kata kerja perintah merupakan posisi yang tepat. Sebab 

disebutkan kedua setelah kata perintah اركعوا (rukuklah), hal ini menunjukkan 

bahwa pada tata urutan salat, sujud dilakukan setelah rukuk. Juga menunjukkan 

bahwa sujud dalam salat itu dilakukan sebanyak 2 kali pada setiap rakaatnya, 

sebagaimana telah dikutip pada pembahasan sebelumnya. Dan itulah yang 

disebut dengan menyembah tuhan, sebagaimana urutan ketiga pada perintah 

dalam ayat ini. 

Berikut beberapa pandangan mufassir tentang kata sujud dan dalam ayat 

al-Qur’an.  

أي يأيها الذين ( يآيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخنً لعلكم تفلحون)
الل وخروا لو سجدا واعبدوا بسائر ما تعبّد كم بو وافعلوا الخنً الذي ِدقوا الل ورسولو, اخضعوا 

ربكم باتؤملون من الثواب  بفعلو من ِلة الأرحام ومكارم الأخلاق, لتفلحوا وتفوزوا من أمركم
 ٜٕوالرضوان.

Artinya:  

Atau wahai orang-orang yang membernarkan Allah dan Rasulnya, 
berserahdirilah kalian kepada Allah, bersimpuhlah kepadanya dan sembahlah, 
dan kerjakanlah kebaikan yang telah diperintahkan darinya, seperti 
menyambung kekeluargaan dan berakhlak mulia, supaya kalian menang dan 
berhasil dan dari apa yang kalian harapkan lantas mendapatkan ganjaran dan 
keridhaan. 

وف ىاتنٌ الآيتنٌ  وافعلوا الخنً لعلكم تفلحون()يآيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
إنو يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجو. وهما ركنا  - نهاج الذي رسمو الل لذذه الأمةيجمع الد

                                                           
29

Ahmad Must}afa> al-Mara>gi>, Tafsir> al-Mara>gi> Juz 17, h. 147. 
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ِورة بارزة, وحركة ظاىرة ف التعبنً,  لصلاة البارزان. ويكني عن الصلاة بالركوع والسجود ليمنحاا
ئة منظورة. لأن التعبنً على ىذا النحو أوقغ أثراً و أقوى استجاشة ترسمها مشهدًا شاخصًا, وىي

 ٖٓللشعور.

Artinya:  

Dalam dua ayat ini terkumpul manhaj (metode/sistem) yang Allah rancang 
untuk ummat ini. Yaitu memulai sesuatu dengan perkara yang ada dalam diri 
orang mukmin yaitu dengan rukuk dan sujud. Dan dua hal ini (rukuk dan 
sujud) adalah rukun salat yang jelas. Dan salat ini diibaratkan dengan rukuk 
dan sujud untuk mendapatkan gambaran yang jelas, gerakan yang tampak 
dalam ungkapan, tergambar pemandangan yang menakjubkan, serta bentuk 
yang terlihat. Sebab ungkapan dalam perspektif ini dampaknya lebih 
berpengaruh dan lebih kuat bersatu dalam perasaan.  

4. Analisis Sintaksis Kata Sala>m dalam al-Qur’an 

Ada banyak ayat al-Qur’an yang memuat kata sala>m. Yang apabila 

dianalisis mampu mendeskripsikan perbuatan yang dilakukan dalam salat. 

Contoh pada QS. Hu>d/11: 69. 

                               

  .  

 

Terjemahan: 

‚dan Sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang 
kepada lbrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: 
"Selamat." Ibrahim menjawab: "Selamatlah," Maka tidak lama kemudian Ibrahim 
menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang‛.31

 

Kata ولقد berawal dari huruf waw isti’nafiyah. Dan huruf lam sebagai 

penegas (litta’ki>d) dan juga sebagai permulaan kata. Kata قد sebagai huruf tahqiq 

(pemastian, penekanan) berarti sungguh . Kata جاءت sebagai fi’il madhi atau 

kata kerja yang berkedudukan lazimnya pada baris fathah dan huruf ta’ 

menunjukkan perempuan namun konteks ini mengarah kepada jumlah, yaitu 

                                                           
30

Al-Syahid Sayyid Qut}b, Fi> Zila>l al-Qur’a>n, h. 2445.  
31

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 229.  
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banyak. Kata رسلنا adalah fa’il (objek) pelaku dari kata kerja sebelumnya, dan 

huruf نا merupakan dhamir muttasil berarti ‚kami‛ yang dimaksud adalah 

kembali ke kata malaikat yang digolongkan banyak. Kedudukan dhomir muttasil 

 (إبراىيم) Kata Ibrahim .رسل ini juga berkedudukan sebagai idhafah dengan kata نا
adalah maf’ul bih atau sebagai objek dalam struktur kalimat bahasa Indonesia. 

Kata بالبشرى berposisi sebagai jar-majrur dan terkait dengan kata kerja di awal 

yaitu kata kerja جاءت dengan kedudukan dalam bahasa Indonesia sebagai ha>l 

  .penunjuk keadaan (حال)

Kata selanjutnya قالوا سلاما, diawali kata kerja fi’il madhi yang disambung 

dengan huruf و isyarat kata ganti banyak. Huruf و juga merupakan kata ganti 

sambung yang melekat pada kata kerjanya, yang berarti pelaku dari kata kerja 

tersebut. Kata قالوا mengandung fi’il dan fa>’il, sehingga kalimat ini termasuk 

dalam jumlah fi’liyah (kalimat yang tersusun dari kata kerja, pelaku dan objek). 

Kata سلاما dalam posisinya sebagai maf’ul mutlaq dengan ciri amilnya berharakat 

fathah. Maf’u>l mutlaq berarti absolut dan mutlak, berfungsi memberikan 

penjelasan tentang jenis dan sifat dari suatu pekerjaan yang masih belum 

jelas/samar. 

Kata قال سلام di awali kata kerja (fi’il madhi) قال, sedang pelaku dari fi’il 

madhi ini dikira-kirakan (dhamir mustatir) menunjuk kepada ىو seorang laki-laki, 

yaitu Nabi Ibrahim pada konteks kalimatnya. Kata سلام sebagai (predikat) khabar 

dari subjek yang juga dihapuskan. Maksud dari kalimat ini adalah ucapan sala>m 

dari nabi Ibrahim sudah tentu jelas subjeknya kepada lawan bicara yaitu 

malaikat. Sehingga kalimat sempurna yang apabila dilafalkan secara sempurna 

adalah سلام عليكم أو عليكم سلام. 

Kata فما لبث diawali huruf فاء السببية (huruf sebab), huruf ما kemudian 

menghapuskan kedudukan atau fungsi dari huruf ف. Kata لبث adalah fi’il madhi 
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(kata kerja lampau) berharakat fathah yang fa’ilnya (pelaku) menunjukkan kata 

tunjuk orang yang dikira-kirakan yaitu dia seorang laki-laki  . ىو(ضمنً )

Huruf أن tidak memiliki kedudukan dalam I’rab, namun ia memberi 

isyarat akan munculnya mashdar pada kata berikutnya. Kata kerja جاء di 

takwilkan sebagai mashdar yang dimaksud, dalam kedudukannya sebagai huruf 

jar yang ditentukan. Kata بعجل حنيذ, berposisi sebagai jar-majrur dan masih 

berkaitan dengan kata kerja (fi’il) جاء. Kata بعجل حنيذ juga bisa berkedudukan 

menjadi وف  dengan tanda ,نعت و منعوت dan (sifat dan yang disifati) ِفة موِ

kasrah pada huruf akhir. 

Pada ayat dalam QS. Hud/11: 69 di atas menerangkan adanya dua 

percakapan yang terjadi antara malaikat-malaikat dengan nabi Ibra>hi>m as. Di 

sebutkannya dua kata sala>m dalam satu ayat ini, bukan tanpa alasan. Adanya 

percakapan dengan pesan penting yang didapatkan adalah ucapan sala>m terkait 

bertemunya seorang muslim diantara kita dan sunnah membalas sala>m. Pada 

kalimat pertama, dapat diartikan bahwa kedatangan malaikat yang membawa 

kabar gembira sehingga mengucapkan kata sala>m-selamat kepada nabi Ibrahim, 

atau dengan kedatangan malaikat yang mengajarkan langsung dengan kalimat 

sala>m. Dan di kalimat kedua pada ayat yang sama sungguh nabi Ibrahim 

membalas ucapan sala>m-selamat kepada malaikat.  

Adapun kaitannya dengan istilah dalam salat, maka kata sala>m 

diisyaratkan pada dua gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri sebagaimana pesan 

yang terkandung dalam QS. Hud/11: 69. bahwa kata atau kalimat sala>m 

hendaknya di balas ketika ada orang yang mengucapkannya kepada kita, dan juga 

anjuran untuk mengucapkan sala>m kepada orang-orang muslim. Sehingga 

walaupun secara eksplisit paduan gerakan dan lafal yang dilakukan dalam salat 
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tidak terdapat dalam al-Qur’an namun dengan penjelasan tadi maka telah 

mewakili penggunaan kata salam yang dimaksud. 

B. Semantik Leksikon Istilah-istilah dalam Salat 

1. Analisis Semantik Leksikal kata kabi>r dalam al-Qur’an 

Analisis semantik leksikal dalam pembahasan ini akan mengkaji semantik 

leksikal kata-kata yang merupakan istilah-istilah salat yang termuat di dalam al-

Qur’an dan memiliki makna yang lebih dalam, bervariasi, berbeda sesuai bentuk 

derivasi katanya.  

Kata al-takbi>r ( كبنًتال ) merupakan bentuk ism mashdar (nomina) dari 

perubahan kata kerja verba ( َّّكب) yang berarti membesarkan. Dalam al-Qur’an, 

kata takbi>r dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 12 kali dalam 40 

surah.32 Dan kata-kata takbi>r tersebut digunakan dalam ayat al-Qur’an dengan 

berbagai bentuk kata sebagai leksikon, mempunyai makna leksikal yang berbeda 

dan bervariasi, yaitu: 

a. Derivasi kata takbi>r bermakna agung dan mengagungkan 

Secara semantik leksikal, kata takbi>r berarti agung, mengagungkan, 

seagung-agungnya disebutkan 5 kali pada enam surah dalam al-Qur’an. Salah 

satu diantaranya yaitu ayat keutamaan untuk menyembelih hewan kurban dan 

orang yang mengagungkan Allah, QS. al-Hajj/22: 37. 

                          
                       . 

Terjemahan:  

Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai 
(keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat 
mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu 

                                                           
32

Al-Ala>mah Al-Ra>gib al-Isfaha>ni>, Mufrada>t al-Fa>z al-Qur’an, (Cet. I; Beirut: Da>r al 

Sya>miyah, 1992 M/1412 H), h. 589-591. 
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supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. 
dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.33

 

b. Derivasi kata takbi>r bermakna besar 

Takbi>r dalam arti besar disebutkan 4 kali pada dua puluh empat surah 

dalam al-Qur’an. Salah satunya yaitu Allah maha kuasa atas ganjaran bagi orang 

kafir yang mempersekutukannya, QS. Ga>fir/40: 12. 

                         
       .      

Terjemahan: 

yang demikian itu adalah karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila 
diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah disekutukan, kamu 
percaya. Maka keputusan (sekarang ini) adalah pada Allah yang Maha 
Tinggi lagi Maha besar.

34
 

c. Derivasi kata takbi>r bermakna lebih besar, lebih kuat, lebih tinggi 

Takbi>r dalam arti lebih besar disebutkan 3 kali pada enam belas surah 

dalam al-Qur’an, salah satunya yaitu keutamaan kehidupan akhirat disbanding 

kehidupan dunia QS. al-Isra>’/17: 21. 

                         

  .    

Terjemahan:  

perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari mereka atas 
sebagian (yang lain). dan pasti kehidupan akhirat lebih Tinggi tingkatnya 
dan lebih besar keutamaannya.

35
 

d. Derivasi kata takbi>r berarti sangat besar, paling besar, keras 

Takbi>r dalam arti sangat besar disebutkan 6 kali pada enam surah dalam 

al-Qur’an, diantaranya yaitu Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya 

yang sangat besar QS. T{a>ha>/20: 23. 

       .    

                                                           
33

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 336.  
34

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 468.  
35

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 284. 
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Terjemahan: 

untuk Kami perlihatkan kepadamu (sebagian) dari tanda-tanda kekuasaan 
Kami yang sangat besar.36 

Berdasarkan semantik leksikal kata takbi>r, maka dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan mengenai kata takbi>r, yaitu: 

a. Kata takbi>r merupakan bentukan dari ism mashdar ‚kabi>run‛ yang berarti 

besar, dan termasuk salah satu dari sifat-sifat Allah yang tidak dimiliki 

oleh makhluk ciptaanNya. Mengagungkan Allah pada setiap ibadah, 

khususnya ibadah salat menjadi suatu kewajiban yang mutlak. 

b. Pengagungan hamba dalam salat harus diyakini sepenuhnya bahwa tidak 

ada sesuatu yang besar melainkan Allah yang maha Besar, sehingga 

keyakinan ini dapat menimbulkan rasa tak berdaya dihadapan Allah. 

Maka seperti inilah semestinya sikap setiap orang muslim, ketika ingin 

berhadapan dengan Rabbnya yang maha Besar, agar ketenangan dan rasa 

tak berdaya dihadapan pencipta yang Maha Besar dapat dirasakan. 

c. Lafal yang diucapkan ketika bertakbi>r yaitu ‚Alla>hu Akbar‛ dalam al-

Qur’an sesuai dengan makna leksikal kata ‚Akbar‛ tersebut, misalnya 

lebih besar, lebih kuat, lebih tinggi, dahsyat, sebagaimana makna dasar 

kata kabi>r yaitu besar. 

2. Analisis Semantik Leksikal kata rukuk dalam al-Qur’an(membungkuk) 

Secara semantik leksikal, kata rukuk berarti tunduk, berlutut dan 

membungkuk. Dalam al-Qur’an kata rukuk dengan segala derivasinya disebutkan 

sebanyak 7 kali pada 8 surah. Dan ditemukan makna leksikal sebagai berikut: 

a. Kata rukuk bermakna membungkuk, bersungkur sujud, yaitu ketika 

dawud menduga bahwa Allah mengujinya, QS. S}a>d/38: 24. 

                                                           
36

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 313.  
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                    .    

Terjemahan: 

Daud berkata: "Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan 
Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu berbuat 
zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh; dan hanya sedikitlah mereka ini". dan Daud 
menduga bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada 
Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.37

 

b. Kata rukuk bermakna tunduk kepada perintah Allah. QS. al-Ma>idah/5: 55. 

                       
      . 

Terjemahan: 

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-
orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, 
seraya mereka tunduk (kepada Allah).

38
 

 

c. Kata rukuk bermakna salat, QS. al-Mursala>t/77: 48. 

        .   

Terjemahan: 

dan apabila dikatakan kepada mereka, "Rukuklah,‛ mereka tidak mau 
rukuk.

39
 

Berdasarkan makna leksikal, kata rukuk dengan berbagai bentuk 

derivasinya mengandung makna penghambaan diri kepada Allah sang pencipta. 

Rukuk dalam salat merupakan tanda bagi seseorang yang tunduk dengan perintah 

Allah. Dari salat seseorang telah menandakan seseorang itu taat atau tidak. Salat 

juga sebagai sarana seseorang untuk dapat bermunajat dan berinteraksi dengan 

                                                           
37

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 454. 
38

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 117.  
39

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 581. Sebagian ahli tafsir 

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan rukuk di sini ialah tunduk kepada perintah Allah; 

sebagian yang lainnya mengatakan, Maksudnya ialah shalat.  
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Rabb. Rukuk dapat dilakukan hanya kepada Rabb. sebab membungkukkan badan 

ialah suatu tanda penghormatan kepada sesuatu dan bentuk perendahaan diri. 

Rukuk memberikan tanda bahwa kita sebagai makhluk yang lemah 

membutuhkan bantuan. Olehnya itu, dalam salat kita membungkuk rukuk 

memberikan pesan bahwa hamba ini lemah dan butuh pertolongan dari yang 

maha Kuasa.  

3. Analisis Semantik Leksikal kata sujud dalam al-Qur’an (makna dasar 

bersimpuh) 

Gerakan sujud secara umum dipahami tunduknya kepala hingga ke tanah 

dan juga beberapa anggota tubuh yang lain, disinilah makna dasar kata sujud 

yaitu bersimpuh. Secara semantik leksikal kata sujud, dalam al-Qur’an 

mempunyai banyak makna sesuai dengan bentuk derivasinya. Makna sujud juga 

dapat berarti penghormatan, dapat pula berarti salat, dan juga masjid atau yang 

lebih rinci adalah masjidilhara>m.  

a. Kata sujud bermakna membungkuk pada QS. al-Baqarah/2: 58. 

                      

                   .   

Terjemahan: 

dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah ke negeri ini (Baitul 
Maqdis), maka makanlah dengan nikmat (berbagai makanan), yang ada 
disana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, 
dan katakanlah: "Bebaskanlah Kami dari dosa kami", niscaya Kami 
ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan Kami akan menambah (karunia) bagi 
orang-orang yang berbuat kebaikan".40

 

b. Kata sujud bermakna salat pada QS. al-A’ra>f/7: 29. 

                                                           
40

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 9. Maksudnya menurut sebagian 

ahli tafsir: menundukkan diri. Kata ibnu Abba>s, makna sujud (sujjadan) pada ayat ini adalah 

membungkuk. Karena makna dasar kata sujud adalah membungkuk kepada orang yang dianggap 

terhormat. Maka setiap orang yang membungkuk kepada sesuatu sebagai penghormatan disebut 

orang yang sujud. 
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                .    

Terjemahan: 

Katakanlah: "Tuhanku menyuruhku berlaku adil". dan (katakanlah): 
"Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat dan sembahlah 
Allah dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. 
Kamu akan dikembailkan kepadaNya sebagaimana kamu diciptakan 
sermula.41

 

c. Derivasi kata sujud bermakna masjidilhara>m dan masjidilaqsa, pada QS. 

al-Isra>/17: 1, dalam rangkaian isra>’ dan mi’ra>j nabi Muhammad saw. 

                     

                           

    .    
Terjemahan:  

Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu 
malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami 
berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari 
tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha 
mendengar lagi Maha mengetahui.42

 

Kata sujud dalam bentuk kategori verba atau kata kerja (fi’il) disebutkan 

dalam al-Qur’an sebanyak 35 kali, yakni QS. al-Hijr/15: 30, فسجد الدلئكة كلهم 

-QS. al ,(maka bersujudlah para malaikat semuanya bersama-sama) أجمعون 

A’ra>f/7: 12, قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك  (Allah berfirman: ‚Apakah yang 

menghalangimu untuk bersujud ‘kepada Adam’ di waktu aku menyuruhmu?‛), 

QS. al-Ra’d/13: 15, وللِو يسجد من ف السموات والأرض (hanya kepada Allah-lah 

sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi), QS. al-Insa>n/76: 26, اليل  و من
 QS. A>li ,(dan pada sebagian malam maka sujudlah kepada-Nya)  فسجد لو

                                                           
41

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 153. Maksud hadapkan wajah 

adalah tumpahkanlah perhatianmu kepada salat itu dan pusatkanlah perhatianmu semata-mata 

kepada Allah. 
42

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 282. Maksudnya: Al Masjidil 

Aqsha dan daerah-daerah sekitarnya dapat berkat dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di 

negeri itu dan kesuburan tanahnya. 
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‘Imra>n/3: 43, ٌيامريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعن  (Hai Maryam, taatlah 

kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk). 

Kata sujud dalam bentuk kategori nomina atau kata benda (ism) 

disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 57 kali, yaitu QS. al-Fath/48: 29,  سيماىم ف
 tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas) وجوىهم من أثر السجود 

sujud), QS. az-Zumar/39: 9,  Apakah kamu)  أمّن ىو قانت ءاناء اليل ساجد و قائما

orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu 

malam dengsn sujud dan berdiri), QS. al-Anfa>l/8: 34   ىم يصدون عن الدسجد الحرامو 

(padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi masjidil haram). 

Berdasarkan makna leksikal kata سجد, baik dalam bentuk kelas kata 

verba atau kata kerja (fi’il), maupun dalam bentuk kelas kata nomina (ism 

masdar), maka dapat disimpulkan bahwa sujud merupakan tindakan atau 

pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menunjukkan kepatuhan, 

ketaatan dan ketundukan, hal inilah yang dilakukan dalam salat. Sujud yang 

Allah perintahkan kepada Iblis merupakan bentuk kerendahan dan kekaguman 

terhadap kelebihan yang Adam miliki namun ia enggan. Menyembah adalah 

perwujudan pengakuan hamba terhadap keesaan dan kekuasaan Allah swt. Dan 

Masjid sebagai tempat bersujud. Ketundukan seluruh makhluk ciptaan yang ada 

di alam berjalan sesuai qadarullah. 

4. Analisis Semantik Leksikal Kata Sala>m dalam al-Qur’an 

Dalam al-Qur’an kata سلم dengan segala bentuknya disebutkan sebanyak 

138 pada 48 surah.
43

 Dengan makna dasar yaitu aman. Secara semantik leksikal, 

kata سلم dapat dimaknai sebagai keselamatan, berserah diri, perdamaian, Islam, 

dan surga yang ditemukan dalam surah berikut: 

                                                           
43

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 184.  
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a. Derivasi kata sala>m bermakna berserah diri dalam ungkapan  ّأسلمت لرب
 .artinya aku berserah diri kepada Tuhan Seluruh Alam, dalam, QS , العالدنٌ

Ali’Imra>n/3: 20, QS. an-Naml/27: 44. 

b. Derivasi kata sala>m bermakna perdamaian pada QS. al-Anfa>l/8: 61  

                       .   
Terjemahan:  

dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah 
kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang 
Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

c. Derivasi kata sala>m bermakna selamat sejahtera pada QS. Hu>d/11: 48. 

                    
             . 

Terjemahan: 

"Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari 
Kami atasmu dan atas umat-umat (yang mukmin) dari orang-orang yang 
bersamamu. dan ada (pula) umat-umat yang Kami beri kesenangan pada 
mereka (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa azab 
yang pedih dari kami."44

 

d. Derivasi kata sala>m bermakna Syurga, pada QS. Yu>nus/10: 25. 

                   .   

Terjemahan: 

Allah menyeru (manusia) ke darussala>m (surga), dan menunjuki orang 
yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang Lurus (Islam).45

 

e. Derivasi kata sala>m bermakna agama Islam, pada QS. az-Zumar/39: 22. 

                     
                     .  

Terjemahan: 

Maka Apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk 
(menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama 
dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan yang besarlah 

                                                           
44

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 227.  
45

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 211. Arti kalimat darussala>m 

Ialah: tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan. pimpinan (hidayah) Allah berupa akal dan 

wahyu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.  
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bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. mereka 
itu dalam kesesatan yang nyata.46

 

Berdasarkan keragaman makna leksikal kata سلم, baik dalam bentuk 

kategori kelas kata nomina (ism), maupun dalam bentuk kelas kata verba (fi’il), 

maka dapat disimpulkan bahwa kata sala>m ialah bentuk kata yang 

merepresentasikan suatu makna kata-kata yang baik, pujian, selamat, dan 

penghormatan. 

Untuk memudahkan pemahaman mengenai analisis semantik leksikal kata 

yang digunakan dalam ayat-ayat al-Qur’an tentang istilah dalam salat, maka 

dibuatlah tabel sebagai berikut: 

TABEL 

ANALISIS SEMANTIK LEKSIKAL 

No. 
Istilah 

Salat 
Makna Leksikal Ket. 

1. Takbi>r 

Makna Dasar: Membesarkan 

Makna Derivasi: Besar, lebih besar, lebih kuat, 

tinggi, lebih tinggi, keras, paling besar, seagung-

agungnya, agung, dahsyat,   

 

2. Rukuk 

Makna Dasar: Membungkuk, rukuk 

Makna Derivasi: Bersungkur sujud, salat, tunduk 

kepada perintah Allah.  

 

3. Sujud 

Makna Dasar: Bersimpuh, sujud 

Makna Derivasi: Membungkuk, sujud penghormatan, 

masjid, masjid al-hara>m, masjid al-aqs}a> 

 

4. Sala>m 

Makna Dasar: Aman 

Makna Derivasi: Berserah diri, perdamaian, damai, 

tunduk kepada Allah, selamat sejahtera, surga, 

agama Islam, muslim, sehat, waktu sehat, tebusan. 

 

Berdasarkan analisis linguistik secara keseluruhan baik dari segi 

morfologi, sintaksis, dan leksikal maka dapat dirumuskan sebagai hasil analisis 

sebagai berikut:  

                                                           
46
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1. Menunjukkan keindahan bahasa yang digunakan ayat-ayat al-Qur’an dalam 

menyampaikan pesan, termasuk pesan yang tersirat dari istilah salat dengan 

keindahan tata bahasa atau kaidah bahasa yang digunakan, sebagaimana 

disebutkan pada beberapa ayat dan surah dalam al-Qur’an. 

2. Berdasarkan analisis morfologi, dipahami bahwa istilah salat dan berbagai 

derivasinya dalam al-Qur’an ada yang berupa ism masdar dan juga fi’il. Ism 

masdar merupakan sumber asal semua kata (Kufah). Ada juga derivasi istilah 

salat dalam al-Qur’an yang berupa fi’il. Ism mas}dar merupakan kata yang 

dibentuk dari semua fi’il (Basrah). Olehnya itu dapat dipahami bahwa seluruh 

istilah dalam sala>m salat merupakan bentuk gerakan dan ucapan yang 

dikerjakan dalam salat. 

3. Berdasarkan analisis sintaksis, dapat dipahami bahwa istilah salat dalam al-

Qur’an merupakan pengelompokan kata yang menunjukkan kekhususan dan 

keumuman teks (ma’rifah dan nakirah), pengelompokan yang menunjukkan 

kata perintah untuk mekukan suatu pekerjaan (fi’il amr). 

4. Berdasarkan keragaman makna leksikal kata yang digunakan dalam ayat 

tentang istilah-istilah dalam salat, maka dapat disimpulkan bahwa istilah-

istilah tersebut baik lafal atau gerakan mesti di implementasikan seluruhnya 

dalam salat sehingga tujuan salat yang hakiki dapat tercapai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis objek penelitian mengenai istilah-istilah 

dalam salat akhirnya sampailah pada hasil yang menerangkan, bahwa semantik 

gramatikal istilah-istilah dalam salat melahirkan dua cabang analisis, yaitu 

morfologi dan sintaksis, sedangkan semantik leksikon tetap pada analisis 

leksikalnya. Maka dapat disimpulkan: 

1. Pada ranah semantik gramatikal, istilah-istilah dalam salat yaitu kata takbi>r 

 merupakan kata jadian dan ,(سلام) sala>m ,(سجود) sujud ,(ركوع) rukuk ,(تكبير)

bersumber dari akar kata nomina, dalam bahasa Arab al-Qur’an yang disebut 

ism mas}hdar. Keempat istilah dalam salat ini merupakan perintah yang 

semuanya mengarah kepada ketundukan, penyerahan diri. Menjelaskan 

tentang jenis hukum yaitu wajib dan sifat yang menjelaskan keadaan. Sifat 

maksudnya kata atau istilah tersebut menunjukkan perintah yang mutlak 

harus dikerjakan oleh setiap orang yang beriman, tidak ada alasan bagi orang 

yang sempurna sehat secara fisik untuk tidak melakukannya. Baik itu di 

dalam salat maupun di luar salat yang di ejawantahkan dalam sifat dan 

perilaku. 

2. Dalam ranah sintaksis, istilah-istilah dalam salat yaitu kata takbi>r (تكبير), 
rukuk (ركوع), sujud (سجود), sala>m (سلام) memuat al-jumlah (kalimat) yang 

terdiri atas al-jumlah ismiyah dan al-jumlah fi’liyah. Dan setiap ayat yang 

termasuk istilah-istilah dalam salat memuat lebih dari satu jenis al-jumlah. 

Sehingga dapat digolongkan dalam kalimat majemuk. Jadi ayat-ayat 
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mengenai istilah-istilah dalam salat menduduki posisi dalam kalimat sesuai 

dengan tujuan penyampaian dan maksud dari suatu ayat. 

3. Dalam ranah semantik leksikal, ayat-ayat istilah-istilah dalam salat yaitu 

kata takbi>r (تكبير), rukuk (ركوع), sujud (سجود), sala>m (سلام) mengandung 

makna yang bervariasi sesuai dengan konteks dan maksud yang dikehendaki 

oleh pemberi pesan. Adapun varian makna tersebut merupakan makna dasar 

leksikon dan makna referen.  

 

B. Implikasi 

Sebagai implikasi dari pembahasan hasil penelitian adalah: 

1. Penelitian dalam bentuk analisis linguistik terhadap ayat-ayat dan istilah-

istilah dalam salat merupakan kegiatan penelitian ilmiah yang mesti terus 

dilaksanakan agar khasanah pengetahuan tentang kandungan ayat al-Qur’an 

dan syariat Islam terus berkembang. Olehnya itu, kepada rekan mahasiswa 

disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang serupa dan lebih 

komprehensif lagi. 

2. Pembahasan tentang istilah-istilah dalam salat dalam ayat-ayat al-Qur’an 

dari segi sintaksis, morfologi, dan leksikal merupakan awal dari penelitian 

linguistik yang ada. Sungguh masih banyak dan luas ilmu linguistik yang 

masih bisa di kaji dengan berbagai metode analisis yang lain seperti ‘ilmu al- 

bala>gah. Sehingga diperlukan masih banyak lagi penelitian agar dapat 

memadukan penelitian-penelitian linguistik yang terdahulu. 
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