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KATA PENGANTAR 

ستبقوا الخيرات اىو موليها فاالحمد لله لريب الدعوات القائل في لزكم الآيات البينات ولكل وجهة 
عبده ورسولو  اأشهد اف لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو شهادة تنقذنا عن السيئات، وأشهد أف لزمد

وسلم وبارؾ على سيدنا لزمد وعلى الو وأصحابو ذوي  لأفضل الرسل وأشرؼ البريات، اللهم ص
 .أما بعد، الفضل والكرامات

Segala yang terpuji milik Allah swt. serta shalawat kasih dan salam 

kerinduan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah saw. para sahabat, ahli waris 

dan pengikutnya hingga berakhirnya kehidupan. Atas izin Allah-lah penyusunan 

tesis ini, ‚Uslu>b al-Insya>’ Syair Habi>b ‘Idru>s Bin Sa>lim al-Jufri Tentang Ilmu ‚Studi 

Analisis Balagah‛ dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu syarat 

dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

(UIN) Alauddin Makassar. 

Teruntuk kedua orang tua penulis, Aripin A Aswadi, S. Pd, S. Sos dan 
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Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya semua koreksi dan 

saran-saran dari berbagai pihak demi untuk perbaikan dan kesempurnaan tesis ini 

kedepannya masih sangat dibutuhkan. Dan tentu selesainya tesis ini, tidak terlepas 

dari dukungan berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, baik moral maupun material. Maka sudah sepantasnya 

ucapan rasa syukur serta terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

diberikan terutama kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar beserta seluruh jajarannya yang telah menjadi inspirasi dan 

motivasi hidup bagi penulis dalam meningkatkan kualitas sebagai 

mahasiswa. 
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mengupayakan kemudahan dan kelancaran proses pemberkasan penyelesaian 

penulis. 

3. Ibunda Dr. Indo Santalia, M.Ag. selaku ketua dan bapak Dr. La Ode Ismail 
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Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya. 
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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 table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز



  8 

 

 
 

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

̀  ain` ع koma terbalik (di atas) 

 Gain g ge غ

 Fa f ef ؼ

 Qaf q ki ؽ

 Kaf k ka ؾ

 Lam l el ؿ

 Mim m em ـ

 Nun n en ف

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي
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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 (‘) 

 

 

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: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 D}ammah u u ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan i يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kaifa :  كَيْفَ 
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 haula : حَوْؿَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah dan alif atau اَ...ىَ...

ya>’ 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya>’ ī i dan garis di atas ىِ...

 D}ammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla :  قاَؿَ 

 ramā :  رَمَى

 qīla :  قِيْلَ 

 yaqūlu:  يػَقُوْؿُ 

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 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 (h). 
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Contoh: 

طْفَاؿِ لَ رَؤْضَةُ ا   : raud}ah al-atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah :  الْمَدِيػْنَةُ الْمُنػَوَّرَةُ 

 talhah :  طلَْحَةْ 

 

 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydi>d ( ّّ ), dalam  transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana :   رَبَّناَ

يناَ  <najjaina :   نَجَّ

 al-h}aqq :  الَحَق

نعُِمَ     : nu’ima 

 aduwwun‘ :  عَدُو  

Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

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

Contoh: 

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

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

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال 

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang itu ditransliterasi 
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seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti 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: 

 ar-rajulu :  الرَّجُلُ 

 al-qalamu : الْقَلَمُ 

 asy-syamsu : الشَّمْسُ 

ؿُ الَْْلَ   : al-jalālu 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’khużu :  تأَْخُذُ 

 syai’un :  شَيئٌ 

 an-nau’u :  النػَّوْءُ 

 inna :  إِفَّ 

8. Penulisan Kata 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, 
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kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

katakata 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: 

للِ ابِ  di>nulla>h دِينُ اللِ   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 ىُمْ فيْ رَبْضةِ الله

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 kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
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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. Contoh: 

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>) 

B. Daftar Singkatan 

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 
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H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : Aji Saputra 

NIM  : 80100220005 

Konsentrasi  : Bahasa dan Sastra Arab 

Judul Tesis  : Uslu>b Al-Insya>’  Syair Al-Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim Al-Jufri Tentang 
Ilmu (Studi Analisis Balagah) 

Tesis ini membahas Uslu>b al-Insya>’ dalam Syair Habi>b ‘Idrus tentang ilmu 

dengan sub pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana konsep Insya>’ al-

t}alabi> yang terdapat dalam syair Habi>b ‘Idru>s tentang ilmu?, serta bagaimana makna 

Insya>’ al-t}alabi> yang terdapat dalam syair Habi>b ‘Idru>s tentang ilmu? 

Menjawab pokok permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan 

metode analisis deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dengan menggunakan 

library reseach. Adapun sumber penelitian ini kitab Al-Kaukab Ad-Durri Fi Mana>qib 

wa Maa>s|ir As-Sayyid Al-Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim Al-Jufri (Cet: I, Jakarta: Da>r al-

Kutub al-Islamiyah, 2018), Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

multidisipliner. Pengumpulan data dilakukan dengan kutipan langsung dan kutipan 

tidak langsung. Dan analisis data sebagai berikut: 1) Menganalisis konsep bentuk-

bentuk atau variasi insya>’ al-t}alabi>i>  yang terdapat dalam syair keutamaan ilmu. 2) 

Menganalisis makna atau tujuan dari masing-masing jenis insya>’ al-t}alabi>i>  tersebut 

dalam syair yang membahas tentang ilmu dengan pisau analisis ilmu balagah. 

Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Insya>’ al-t}alabi> yang 

terdapat dalam syair Habi>b ‘Idru>s tentang ilmu yakni bentuk amar, nahy>, istifha>m, 

nida>’ dan tamanni. Adapun dari segi makna insya>’ al-t}alabi> dalam syair Habi>b ‘Idru>s 

tentaang ilmu mempunyai makna yang variatif di antaranya adalah Irsya>d 

(petunjuk), do’a (permohonan), tahqi>r (meremehkan), iltimas (menyuruh yang 

sebaya), ikhbar (mengabarkan), nafyu (kalimat nagasi), taz}ki>r (pengingat), igra>’ 

(Anjuran), istigas|ah (Mohon pertolongan), dan zajr (teguran). 

Implikasi dari penelitian agar dapat menjadi bahan rujukan, sumber informasi 

tambahan, referensi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. Menjadi bahan 

pengajaran Bagi yang bersentuhan dengan dunia Pendidikan maupun pengajaran 

dapat memanfaatkan konsep Habi>b ‘Idru>s dalam mengajak dan memotivasi peserta 

didik dalam membimbing. 
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ABSTRACT 

 

Namae  : Aji Saputra 
Student  ID : 80100220005 
Major   : Arabic Language and Literature 
Judul Tesis  : Uslu>b Al-Insya>’ Syair Al-Habi>b 'Idru>s bin Sa>lim Al-Jufri About 

Science (Balahah Analysis Study) 

 

This thesis explored Uslu>b Al-Insya>’ in Habi>b 'Idrus' poetry about 

knowledge, with the sub-topic issues being the notion and meaning of Insya>’ al-

t}alabi> as it appears in Habi>b 'Idrus' poems about science. 

Answering these main problems, this study uses qualitative descriptive 

analysis methods and data collection using library reseach. Al-Kaukab Ad-Durri Fi 

Mana>qib wa Maa>s|ir As-Sayyid Al-Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim Al-Jufri (First Edition, 

Jakarta: Da>r al-Kutub al-Islamiyah, 2018) served as the basis for this study. The 

technique utilized was multidisciplinary. The data was collected by direct and 

indirect quoting. Data analysis, specifically: Analyzing the concept of forms or 

variations of Insya>’ al-t}alabi>i> contained in the poetry of the virtue of knowledge and 

analyzing the meaning or purpose of each type of Insya>’ al-t}alabi>i> mentioned in a 

poem that discusses knowledge using the analysis knife of balagah science. 

According to the findings of the study, Insya>’ al-t}alabi>i> refered to knowledge 

in the forms of amar, nahy>, istifha>m, nida>’, and tamanni. In the poem Habi>b 'Idru>s 

about knowledge, the word Insya>’ al-t}alabi>i> consisted of multiple connotations, such 

as irsya>d (direction), prayer (supplication), tahqi>r (underestimating), iltimas (Telling 

Peers), ikhba>r (preach), nafyu (negation),  al-igra>' (Suggestion), al-tazki>r (reminder), 

istigas|ah (Please help), al-zajr (rebuke). 

The research was suggested as reference material, additional information 

sources, comparisons, and references for future research. As instructional material 

for individuals in contact with the world of education and teaching, Habib's Idru>s 

can be used to invite and motivate pupils while guiding them. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di antara banyaknya bahasa yang ada, umat Islam meyakini bahasa Arab 

sebagai bahasa yang istimewa. Sebab bahasa Arab merupakan bahasa yang 

digunakan dalam al-Qur’an
1
 Bahasa Arabnya digunakan dalam beribadah, ilmu-ilmu 

Islam dan sastra Islam sejak diutusnya Nabi Muhammad saw, membawa wahyu 

ilahi, dan bahasa hadis.
2
  

Keistimewaanya tak hanya pada bahasa Arab sebagai firman Tuhan, tetapi 

juga oleh keindahan bahasa Arab tersebut. Bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur’an 

dan Hadits memiliki banyak tata bahasa yang kemudian masing-masing menjadi 

cabang ilmu tata bahasa diantaranya: Nahwu (gramatikal bahasa Arab), Shorof 

(morfologi bahasa Arab), Balāghah (Stilistika Bahasa Arab), Linguistik, Semantik 

dan lain-lain.
3
 Sehingga tak mengherankan bila karya-karya sastra Arab memiliki 

nilai sastra yang tinggi, seperti : al-syi’r (syair), an-nas|r (prosa) dan al-masrahiyya>t 

(drama) yang mana ikut berperan penting dalam perkembangan ilmu kebahasaan dan 

seni serta masih terus menjadi kajian hingga sekarang. 

                                                             

1
Ayat-ayat yang mengisyaratkan turunnya Al-qur’an dengan berbahasa Arab, dapat 

ditemukan dalam beberapa ayat Alquran, yaitu: QS.al-Ra’d/13:37; Ta>ha>/20: 113; al-Zumar/39: 28; 

Fussilat/41: 3; al Syu>ra/42: 7; al-Zukhruf/43: 3; al-Ahqa>f/46: 12.  Terkait diturunkannya al-Qur’an 

dalam bahasa Arab Ibnu Kas|i>r dalam tafsirnya surah Yu>suf ayat 2 berkata: ‚Karena bahasa Arab 

adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas dan paling tepat untuk dapat menyampaikan 

makna (maksud) yang ada dalam jiwa. Lihat Ibnu Kas|i>r, Luba>b at-Tafsi>r Min Ibni Kasi>r. terj. M. 

‘Abdul Gaffa>r E.M, Cet . VIII (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Sya>fi’i, 2008), h. 512. 

2
Hasyim Asy’ari, ‚Keistimewaan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Al-Qur’an,‛ Nidhomul Haq: 

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1 (2016), h. 22. https://e-

journal.ikhac.ac.id/index.php/nidhomulhaq/index (Diakses Mei 2022) 

3
Putri Fatimah Qodariyah, M. Abdul Halim, Nurlinah, ‚JINĀS DALAM KITAB FATHUL 

MU’IN KARYA AHMAD ZAINUDDIN ALFANNANI BAB (SHALAT, ZAKAT, PUASA, HAJI 

DAN UMRAH, JUAL BELI, DAN,‛ Hijai – Journal on Arabic Language and Literature 02, no. 01 

(2019), h. 103  https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/hijai/article/view/6475 (Diakses 17 Nov. 22)  

https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/nidhomulhaq/index
https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/nidhomulhaq/index
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/hijai/article/view/6475
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Keindahan karya para sastrawan salah satunya pada kelihaian dalam memilih 

serta memilah bahasa yang sesuai dan menyusunnya dengan gaya bahasa yang tepat. 

Membangkitkan kesadaran maupun pengaruh rasa pada pembaca ataupun pendengar 

dengan cara menata bunyi, rima dan makna khusus. Walaupun terlihat singkat dan 

padat, namun tak jarang sering kali banyak yang salah paham akan makna, maksud 

dan tujuan penulis atau penyair tersebut. 

Seorang pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra tentunya 

memiliki misi dan tujuan diantaranya sebagai media untuk mengkritik, melakukan 

perlawanan, memberi nasihat, menyampaikan gagasan-gagasanya, nilai pendidikan, 

moral, dan lainnya.
4
. Diantara yang terkenal yaitu Imam al-sya>fi’i. Imam al-sya>fi’i 

merupakan salah seorang ulama yang tidak hanya pakar dalam bidang ilmu fiqih 

tetapi juga dalam bidang kepenyairaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya 

nasihat dan hikmah dalam bentuk gubahan syair yang merupakan karya sang imam 

atau karya murid (pemujanya) yang dinisbahkan kepada Imam Sya>fi’i.
5
 

Adapun salah satu tokoh penyair yang juga sangat berpengaruh di Indonesia 

terlebih khususnya di kawasan Indonesia bagian Timur yakni Habi>b ‘Idru>s bin Salim 

Al-Jufri. Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim Al-jufri merupakan seorang ‚Pendidik Agung Al-

Khairaat‛ yang telah berjihad di bidang ta’li>m dan tarbiyah dengan mem-bi>na 

(membangun) Perguruan Islam Al-Khairaat di lembah Palu yang hingga kini cabang-

                                                             
4
Muhdie Amir Karim, ‚Pemahaman Makna dan Kedamaian dan Gaya Bahasa Syair 

Assalama Karya Anis Chauchane (Analisis Stilistika),‛ Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab, Vol. 18, 

No. 200 (2021), h. 69  https://e-journal.upi.eduindex.phpalsuniyatarticledownload3726116646 

(Diakses 04 November 2022) 

5
Ari Khairurrijal Fahmi dan Nuruddin Nuruddin, ‚Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Syair 

Imam As-Sya>fi’i (Kajian Struktural Genetik),‛ ARABIYAT: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan 

Kebahasaaraban, Vol. 1, No. 2 (2014), h. 184 

https://researchgate.netpublication276106076_NILAI_PENDIDIKAN_AKHLAK_DALAM_SYAIR

_IMAM_AL-SYAFI'I_KAJIAN_STRUKTURAL_GENETIK (Diakses 4 November 2022) 

https://e-journal.upi.eduindex.phpalsuniyatarticledownload3726116646/
https://researchgate.netpublication276106076_nilai_pendidikan_akhlak_dalam_syair_imam_al-syafi'i_kajian_struktural_genetik/
https://researchgate.netpublication276106076_nilai_pendidikan_akhlak_dalam_syair_imam_al-syafi'i_kajian_struktural_genetik/
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cabangnya menyebar di kawasan timur indonesia.
6
 Mencerdaskan masyarakat dari 

belenggu kebodohan yang menjadi ladang segar bagi penjajahan. 

Di samping sebagai pendidik dan dai beliaupun merupakan seorang penyair. 

Syair-syairnya memiliki banyak nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai 

pendidikan, nilai sosial, nilai religius, nilai filosofi, nilai historis, nilai psikologis, 

nilai ekonomi, nilai moral, nilai hukum, nilai budaya dan nilai perjuangan.
7
 Motivasi 

nilai-nilai universal yang diberikan Habi>b ‘Idru>s kepada murid-muridnya tidak hanya 

dalam bentuk nasihat yang bersifat pribadi, akan tetapi tertuang dalam syair-

syairnya yang disampaikan secara umum  di hadapan Abnaul Khairaat, baik dalam 

hal agama, pendidikan, kemanusiaan hingga nasionalisme.
8
 Dengan syairnya inilah 

ia menyampaikan gagasan dan ide-idenya. 

Keindahan bahasa yang terdapat dalam karyanya, tak lepas  dari Uslu>b (gaya 

bahasa) yang  digunakan. Gaya bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam 

mengetahui seseorang melalui ungkapannya.
9
 Uslu>b adalah makna yang terkandung 

pada kata-kata yang terangkai sedemikian rupa sehingga lebih cepat mencapai 

sasaran kalimat yang dikehendaki dan lebih menyentuh jiwa para pendengarnya.
10

 

                                                             
6
Drs .A. Kadir M.H., Sang Alim Rabbani Al-Ustad Sayyid Idrus Bin Salim Al-Jufri Sekilas 

Pemikiranya di Bidang Pengajaran & Pendidikan Islam, cet: I (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 

h. 42 

7
Ahmad Jayadin, Gazali Lembah, dan Ali Karim, ‚Nilai Syair Sayed Idrus bin Salim Aljufri 

(Guru Tua) dan Implikasinya Pada Pendidikan Karakter,‛ Bahasantodea, Vol. 1, No. 5, (2017), h. 87 

http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Bahasantodea/article/download/13246 /10134 (Diakses 10 

Januari 2022) 

8
Prof. Dr. Huzaemah. T Yanggo, Dkk, SAYYID IDRUS BIN SALIM AL JUFRI PENDIRI 

ALKHAIRAAT DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBINAAN UMAT, ed. oleh MA Dr. H 

Abdul Wahab Abd. Muhaimin Lc, revisi (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2014), h. 68 

9
Dedi Ramadhan, ‚Diksi dan Gaya Bahasa Al-Hadīts Tentang Mukmīn dan Munāfik pada 

Pembacaan Qur̀ān (Kajian Stilistika),‛ ‘A Jamiy: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab 11, no. 2 (2022), h. 

344 https://journal.umgo.ac.id/index.php/AJamiy/article/view/1599/965 (Diakses 17 Nov. 22) 

10
Prof. Dr. H. M. Rusydi Khalid MA, Duru>s al-Bala>gah al-‘Arabiyyah: Kajian Stilistika 

Arab, Cet : I (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13  

http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Bahasantodea/article/download/13246%20/10134
https://journal.umgo.ac.id/index.php/AJamiy/article/view/1599/965


  21 

 

 
 

Sehingga Dengan fungsi ini, seseorang akan mengekspresikan bahasa dengan cara 

dan Uslu>b yang berbeda.
11

 

Pembahasan mengenai gaya bahasa termasuk kedalam kajian ilmu balagah 

dan bermacam-macam atas dasar stuktur kalimatnya.  Aspek kajian dalam ilmu 

balagah meliputi tiga bagian, yaitu ‘ilmu al-ma’a>ni, ‘ilmu al-baya>n, dan ‘ilmu al-

badi’.12
 

Ilmu ma’ani adalah satu disiplin ilmu dari tiga belas disiplin ilmu yang 

dikatagorikan sebagai ilmu-ilmu bahasa arab.
13 Ilmu yang mengajarkan bagaimana 

kita dapat menyusun ungkapan tutur kata dengan benar dan sesuai dengan konteks 

tuturan.
14

 Ilmu al-ma’a>ni lebih menekankan pada kajian makna dari segi pemilihan 

diksi dengan cermat, rahasia-rahasia dibalik penyusunan kata dalam kalimat kenapa 

didahulukan dan kenapa diakhirkan, kenapa disebutkan dan terkadang tidak 

disebutkan, kenapa kata yang dipilih dalam bentuk ma’rifah atau nakirah, rahasia-

rahasia makna di balik penggunaan kalimat perintah, larangan, angan-angan, seruan 

(nida>’), uslub qasr, makna pemakaian kata sambung dan tidak memakai kata 

sambung serta uslub ‘ija>z (kalimat yang pendek namun sarat makna), itnab (kalimat 

panjang yang menjelaskan) dan musawah.
15 

                                                             
11

Moh. Makinuddin, ‚Mengenal Uslub dalam Struktur Kalimat dan Makna,‛ MIYAH: Jurnal 

Studi Islam, 14 (2018),   h. 160. 

https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/viewFile/153/123  (Diakses 30 Mei 2022) 

12
Shiddiq m Sriwahyuningsih R. Saleh Aras, ‚Asālīb al-Insyāiyyah fī Juzi Ṡamāniyah wa 

‘Isyrīn,‛ ‘A Jamiy: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab 10, no. 2 (2021), h. 336 

https://journal.umgo.ac.id/index.php/AJamiy/article/view/1075/618 (Diakses, 17 November 2022)  

13
Sopwan Mulyawan, ‚Studi Ilmu Ma’Ani (Stylistic) Terhadap Ayat-Ayat Surat Yasin,‛ 

Holistik 12, no. 2 (2011), h. 99  https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/an-

nabighoh/article/view/609 (Diakses, 18 November 2022)  

14
Khairun Nisih, ‚Analisis Uslub An-nida’ dalam Surat An-nisa’ dan Surat Maryam,‛ Ad-

Dhuha, Vol, 2 no. 1. 1 (2021), h. 91. https://online-journal.unja.ac.id/Ad 

Dhuha/article/download/18021/13224 (Diakses 15 Juni 2022) 

15
Haniah, Lc. MA, Al-Balagah al-Arabiyyah (Studi Ilmu Ma’ani dalam Menyingkap Pesan 

Ilahi), Cet: I (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 32  

https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/viewFile/153/123
https://journal.umgo.ac.id/index.php/AJamiy/article/view/1075/618
https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/an-nabighoh/article/view/609
https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/an-nabighoh/article/view/609
https://online-journal.unja.ac.id/Ad%20Dhuha/article/download/18021/13224
https://online-journal.unja.ac.id/Ad%20Dhuha/article/download/18021/13224
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Salah satu pembahasan dalam ‘Ilmu al-ma’a>ni  adalah insya>’. Insya>’ terbagi 

dua, yakni insya>’ al-t}alabi> dan insya>’ gai>r al-t}alabi>. Akan tetapi, insya>’ gai>r t}alabi> 

oleh para ulama balagah tidak dimasukkan kedalam ilmu al-ma’a>ni, hanya insya>’ al-

t}alabi> saja yang dibahas karena di dalamnya banyak terdapat keindahan bahasa dari 

sisi makna, sedangkan insya>’ gai>r al-t}alabi> adalah kalimat atau pembicaraan biasa 

saja dalam kehidupan sehari-hari.
16

 Sehingga dalam kajian ini peneliti akan berfokus 

pada insya>’ al-t}alabi saja. 

Insya>’ al-t}alabi> sering dijadikan sebagai pisau analisa guna melihat makna 

terhadap objek suatu kalimat. Dan objeknya pun bisa bermacam-macam baik sastra 

yang bersifat klasik maupun kontemporer.
17

  Insya>’ al-t}alabi> dipilih oleh peneliti 

untuk menemukan keberagaman makna-makna dalam bentuk ‘amr, nahy, istifha>m, 

tamanni dan nida>’ maupun penyimpangan-penyimpangan makna dari pada makna 

haqiqi (sebenarnya) suatu objek kalimat. Sebagai contoh dalam syair Habi>b ‘Idru>s 

tentang ilmu pada syair pertama bait ke-9 yang berbunyi:  

 ِـ فػَهَيَّا بَنِِ الَخيراَتِ  قَدَّ
ُ
 قُومُوا بِوَاجِب # التَّعلِيمِ كُونوُا في الرَّعِيلِ الد

‚Karena itu, marilah wahai putra-putri Al-Khairaat melaksanakan kewajiban belajar 
dan menjadi panutan di masa mendatang‛ 

Bait ini mengandung uslu>b al-insya>’ dalam s}i>gah al-nida>’  yang bersifat 

  :pada kalimat (anjuran, mengusung, mendorong, atau menyenangkan) الإغراء

 فػَهَيَّا بَنِِ الَخيراَتِ 

Bait ini bermaksud bahwa mereka yang yang berilmu suatu saat akan menjadi 

panutan di masa yang akan datang. Oleh karena itu,  Habi>b ‘Idru>s mendorong 

                                                             
16

Prof. Dr. H. M. Rusydi Khalid, MA, Duru>s al-Bala>gah al-‘Arabiyyah: Kajian Stilistika 

Arab, h. 100  

17
Lihat: Ahmad Nurwahid, Wulan Indah Fatimatul Djamilah, Faqihul Anam, ‚Bentuk 

Variasi Makna Kalam Insy}}{}}a>’ T{alabi> dalam Komik Nawa>dir Juh}a> Li Al-At}fa>l (Kajian Balaghah),‛ 

Kitabina: Jurnal Bahasa dan Sastra 2, no. 01 (2021), h. 28 

http://jurnal.radenfatah.ac.idindex.phpKitabinaBSAarticleview131784910 (Diakses, 19 November 

2022) 

http://jurnal.radenfatah.ac.idindex.phpkitabinabsaarticleview131784910/
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semangat mereka untuk belajar sebagai sebuah proses yang mesti dilalui terlebih 

dulu. Kalimat yang digaris bawahi di atas ini bermaksud mendorong/memberi 

semangat kepada Abna>’ al-Khai>ra>t (murid Al-Khairaat) untuk menuntut ilmu. 

Qasi>dah syair Habi>b ‘Idru>s dikumpulkan kedalam kitab Al-Kaukab Ad-Durri 

Fi Mana>qib wa Maa>s|ir As-Sayyid Al-Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim Al-Jufri. Kitab tersebut 

merupakan buku rujukan utama dalam penelitian ini. Tema dan pembahasannya 

diantaranya yaitu tentang puji-pujian terhadap Rasul, nasionalisme, perjalanan 

cucunya dalam menimbah ilmu di Kairo, masjid Al-Khairaat, menamatkan kitab 

Riyad al-S}a>lihin, pujian terhadap dokter yang mengobatinya, madrasah Al-Khairaat, 

muktamar-muktamar, balasan terhadap surat-surat yang dikirikmkan padanya, 

termasuk syair-syair tentang ilmu. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam pada syair Habi>b 

‘Idru>s tentang Ilmu. Melihat bagaimana saja konsep dan makna insya>’ al-t}alabi> yang 

terkandung. Agar dapat memberikan gambaran jelas terhadap gaya bahasa yang 

dipergunakannya yakni insya>’ al-t}alabi> tersebut dalam menyebarkan agama dan 

mendidik para murid.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka yang 

menjadi permasalahan pokok dalam pembahasan ini adalah: Konsep dan makna 

Uslu>b al-Insya>’ dan Syair Al-Habi>b ‘Idrus bin Sa>lim Al-Jufri Tentang Ilmu ditinjau 

dari aspek ilmu balagah. Permasalahan pokok diatas selanjutnya dikembangkan 

kedalam sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep Insya>’ al-t}alabi> Syair Habi>b ‘Idru>s bin Sa >lim Al-Jufri 

tentang ilmu? 
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2. Bagaimana makna Insya>’ al-t}alabi>i dalam syair Habi>b ‘Idru>s bin Sa >lim Al-

Jufri tentang ilmu? 

 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Penelitian ini berjudul ‚Uslu>b Al-Insya>’ Syair Habi>b Idrus bin Sa>lim Al-jufri 

tentang Ilmu (Studi Analisis Balagah). Adapun pengembangan kajian selanjutnya, 

dan agar penelitian lebih efektif dan terarah, maka dipandang perlu untuk 

menjelaskan beberapa istilah teknis dan operasional yang digunakan dalam judul ini. 

Urgensi pengertian ini untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang ranah 

kajian dari penelitian ini. 

1. Pengertian Judul 

Uslu>b Al-Insya>’ merupakan bagian dari kajian makna dalam ilmu balagah. 

Uslu>b sendiri dalam bahasa Arab sering disepadankan artinya dengan gaya atau 

teknik dalam menyampaikan sebuah gagasan. Insya>’ merupakan kreasi susunan kata. 

Maka uslu>b al-insya>’ adalah cara penyampaian gagasan dan perasaan melalui media 

bahasa agar memberikan efek tertentu. Dalam hal ini adanya penggunaan bahasa 

yang khas dan tidak terikat akan benar tidaknya suatu hal. 

Dari pengertian singkat tersebut, kaitannya dengan penelitian ini adalah gaya 

bahasa yang digunakan pada syair Habi>b ‘Idru>s dalam aspek konsep dan maknanya. 

Maka pada kajian ini yang akan dibahas dari segi gaya penyampaian pesan dalam 

bentuk insya>’ al-t{alabi> dan makna yang disampaikan. 

Sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu balagah, 

khususnya ‘ilmu al-ma’a >ni. Sebagai penegasan terhadap arah kajian yang dilakukan, 

sekaligus menyegarkan kembali bahwa disiplin ilmu ini tidak hanya eksis pada masa 

sekarang akan tetapi telah ada dalam tradisi keilmuan Arab. ‘Ilmu al-ma’a>ni 
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dimaknai sebagai salah satu bagian dari ilmu balagah yang mengkaji susunan 

kalimat agar terhindar dari ketidaksesuaian antara maksud pembicara dengan 

pemahaman pendengar.18 

Syair merupakan hasil dari buah pikir seseorang melalui kedalaman 

pengetahuan, pengalaman spritual dan penghayatan rasa yang dikemas dalam bahasa 

yang indah. Kelihaian penyair dalam memilih serta memilah bahasa yang sesuai dan 

menyusunnya dengan tepat menggunakan gaya bahasa sehingga membangkitkan 

kesadaran maupun pengaruh rasa pada pembaca ataupun pendengar melalui cara 

menata bunyi, rima dan makna khusus. 

Seorang pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra tentunya 

memiliki misi dan tujuan diantaranya sebagai media untuk mengkritik, melakukan 

perlawanan, memberi nasihat, menyampaikan gagasan-gagasanya, nilai pendidikan, 

moral, dan lainnya.19
 Dan adapun syair tentang ilmu yang peneliti maksud 

merupakan salah satu di antaranya. Diantara syair yang terkenal yaitu yang 

disampaikan oleh Imam al-sya>fi’i: 

وَصُحبَةُ أسُتاذٍ  ذكَاءٌ وَحِرصٌ وَاِجتِهادٌ وَبلُغَةٌ    #سَأنُبيكَ عَن تفَصيلِها ببَِيافِ  أَخي لَن تنَاؿَ العِلمَ إِلّا بِسِتَّةٍ 
 20وَطوؿُ زَمافِ 

Artinya: ‚Wahai saudaraku ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan enam perkara 
yang akan saya beritahukan perinciannya: (1) kecerdasan, (2) semangat (motivasi), 
(3) sungguh-sungguh, (4) bekal, (5) bersahabat (belajar) dengan ustadz/guru, (6) 
membutuhkan waktu yang lama.‛ 

Imam al-sya>fi’i merupakan salah seorang ulama yang tidak hanya pakar 

                                                             

18
Ahmad Al-Hasyimiy>, ‚Jawa>hir al-Bala>gah fi> al-Ma’a>ni wa al-Baya>n wa al-Badi’‛ (Beirut: 

Al-Maktabah Al-Ashriyah, 1994), h. 4 

19
Muhdie Amir Karim, ‚Pemahaman Makna dan Kedamaian dan Gaya Bahasa Syair 

Assalama Karya Anis Chauchane (Analisis Stilistika),‛ Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab, Vol. 18, 

No. 200 (2021), h. 69  https://e-journal.upi.eduindex.phpalsuniyatarticledownload3726116646 

(Diakses 04 November 2022) 

20
Muhamad Ibrahim Salim, ‚Diwan al-Imam al-Sya>fi’i: Jauhar al-Nafi>s fi> syi’r al-Imam 

Muhammad bin Idris‛ (Kairo: Maktabah Ibnu Sina, t.t), h. 138 

https://e-journal.upi.eduindex.phpalsuniyatarticledownload3726116646/
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dalam bidang ilmu fiqih tetapi juga dalam bidang kepenyairaan. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyaknya nasihat dan hikmah dalam bentuk gubahan syair yang 

merupakan karya sang imam atau karya murid (pemujanya) yang dinisbahkan kepada 

Imam Sya>fi’i.21 

Sayyid ‘Idru>s bin Sa >lim bin Alawi> Al-Jufri Al-Huseni Al-Hadrami adalah 

seorang ulama, dai yang bersambung nasabnya dengan Al-Husein bin Fatimah Al-

Zahra, putri Rasulullah SAW.22
 Sebagai salah satu tokoh yang mempunyai peranan 

penting dalam membangun pendidikan dan dakwah di Indonesia terlebih khsusus di 

Sulawesi Tengah. Peranan yang begitu terasa bagi masyarakat khususnya Sulawesi 

Tengah menjadikan masyarakat terus mendukung agar beliau dapat dijadikan 

sebagai pahlawan nasional. 

Karya-karyanya dalam bentuk pembangunan materi berupa madrasah-

madrasah yang telah memiliki cabang yang tersebar di Indonesia merupakan bukti 

kongkrit atas usaha untuk terus mengabdi dan membangun negeri. Di antara 

karyanya yang non materi ialah syair-syairnya yang disampaikan secara umum 

dalam pidato-pidatonya atau kunjungan-kunjungannya. Yang kemudian hari 

dihimpun dan disusun kedalam sebuah buku. Kitab tersebut merupakan buku yang di 

susun oleh Al-Sayyid Al-Habi>b Saqqa>f Bin Muhamma>d Bin ‘Idru>s Al-Jufri yang  

merupakan cucunya. Buku tersebut berisikan riwayat perjalanan hidup dan 

kumpulan-kumpulan syair  Habi>b ‘Idru>s yang diberi judul ‚Al-Kaukab Ad-Durri Fi 

Mana>qib wa Maa>s|ir As-Sayyid Al-Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim Al-Jufri‛  yang telah di 

                                                             
21

Ari Khairurrijal Fahmi dan Nuruddin Nuruddin, ‚Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Syair 

Imam As-Sya>fi’i (Kajian Struktural Genetik),‛ ARABIYAT: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan 

Kebahasaaraban, Vol. 1, No. 2 (2014), h. 184 

https://researchgate.netpublication276106076_NILAI_PENDIDIKAN_AKHLAK_DALAM_SYAIR

_IMAM_AL-SYAFI'I_KAJIAN_STRUKTURAL_GENETIK (Diakses 4 November 2022) 

22
As-Sayyid Al-Habib Saqqaf bin Muhammad Al-Jufri, Al-Kawkabu Ad-Durri> fi Mana>qibi 

wa Maatsiri As-sayyid Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Cet: I (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-

Islamiyah, 2018), h. 9 

https://researchgate.netpublication276106076_nilai_pendidikan_akhlak_dalam_syair_imam_al-syafi'i_kajian_struktural_genetik/
https://researchgate.netpublication276106076_nilai_pendidikan_akhlak_dalam_syair_imam_al-syafi'i_kajian_struktural_genetik/
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publikasikan oleh Da>r al-Kutub al-Isla>miyah dicetak pertama kali pada tahun 2018 

di Jakarta. Dan adapun editornya yakni ‘Alwi Abu Bakar Muhammad al-Saqqa>f. 

Buku ini disusun dalam bahasa Arab Fushah sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang 

baku. 

2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Dari pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut, maka dapat 

dipahami bahwa dalam penelitian ini akan dibahas mengenai uslu>b al-insya>’ Syair 

Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim Al-Jufri tentang Ilmu dalam Kitab Al-Kaukab Ad-Durri Fi 

Mana>qib wa Maa>s|ir As-Sayyid Al-Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim Al-Jufri dan ruang lingkup 

pembahasan penelitian ini adalah bagaimana konsep dan makna insya>’ al-t}alabi> yang 

terkandung dalam Syair Hab>ib ‘Idru>s bin Sa>lim Al-Jufri tentang Ilmu dan 

pembahasan ini terbatas pada analisis balagah. Adapun syair Habi>b ‘Idru>s tentang 

ilmu yang akan menjadi ruang lingkup pembahasan berjumlah 6 qas}i>dah yang terdiri 

dari: qas}i>dah pertama berjumlah 25 bait, qas}i>dah kedua berjumlah 19 bait, qas}i>dah 

ketiga berjumlah 44 bait, qas}i>dah ke empat berjumlah 7 bait, qas}i>dah ke lima 

berjumlah 12 bait dan qas}i>dah ke enam berjumlah 24 bait.  

D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru pada prinsipnya. Oleh karena itu, 

wajib bagi peneliti menjelaskan kajian penelitian yang telah ada sebelumnya agar 

memberikan kejelasan dari segi perbedaan dan segi kebaharuanya. 

Setelah melakukan penelusuran juga penelaahan terhadap berbagai literatur, 

peneliti tidak menemukan penelitian yang secara spesifik membahas mengenai 

analisis Ilmu Balagah pada Uslu>b Al-Insya>’  Syair Habi>b ‘Idru>s bin Sa >lim Al-Jufri 

tentang Ilmu dalam kitab Al-Kaukab Ad-Durri Fi Mana>qib wa Maa>s|ir As-Sayyid Al-

Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim Al-Jufri. Namun, ada beberapa karya ilmiah yang membahas 
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tentang Uslu>b Al-Insya>’ dalam hal ini masuk dalam ruang lingkup pembahsan ilmu 

balagah hanya saja objek yang berbeda, diantaranya: 

1. Tesis yang berjudul ‚Uslu>b al-insya>’  dalam QS Al-Maidah (Kajian Analisis 

Balagah)‛ yang disusun oleh Marhaban (2018) mahasiswa Pasca Sarjana 

Universitas Islam Alauddin Makassar. Pokok inti permasalahan pada 

penelitian ini adalah bagaimana urgensi „Ilmu al-Ma’ani dalam menafsirkan 

al-Quran melalui pendekatan linguistik. Perbedaannya dengan penelitian ini 

dengan penelitian di atas adalah penelitian di atas bertitik fokus penelitian 

pada bab “Uslu>b al-insya>’  dalam pembahasan ilmu balagah yang objek 

penelitiannya Al-Quran surah Al-Maidah” sementara kajian ini bertitik fokus 

pada bab uslu>b al-insya>’ bentuk dan maknanya pada pembahasan ilmu 

balagah dalam kitab Al-Kaukab Ad-Durri Fi Mana>qib wa Maa>s|ir As-Sayyid 

Al-Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim Al-Jufri. 

2. Tesis yang berjudul ‚Al-Insya Al-Thalaby Fi Kitab ‚Al-Kasyya>f‛ Li 

Zamakhsyari (Dirasah Balagiyah)‛ yang disusun oleh Ibrahim Muhammad 

Ahmad Rahmah (2017) mahasiswa Universitas Al-Jazirah. Pokok inti 

pembahasan kajian ini adalah menguraikan insya’ talabi, yaitu Al-Amr, Al-

Nahy, Al-Tamanni, Al-Nida dan Al-Istifham. Perbedaannya dengan 

penelitian kami adalah kajian penelitian ini berobjek pada kitab yang 

dikarang oleh Zamakhsyari sementara kajian kami bertitik fokus pada objek 

penelitian Syair Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim Al-Jufri tentang Ilmu dalam kitab Al-

Kaukab Ad-Durri Fi Mana>qib wa Maa>s|ir As-Sayyid Al-Habi>b ‘Idru>s bin 

Sa>lim Al-Jufri. 

3. Tesis yang berjudul ‚S}i>gah Al-Amr dalam Al-Quran Surah Maryam, Al-

Anbiya’ dan Al-Mu’minu>n (studi analisis Balaghah)‛ yang disusun oleh 

Abdul Gani (2020). Pokok inti pembahasan kajian ini tentang bentuk-bentuk 
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perintah (sighah) dan maknanya yang terdapat dalam al-Quran surah 

Maryam, al-Anbiya dan al-Mu’minun. Perbedaanya dengan penelitian ini 

adalah dari segi objek kajian yang diteliti yakni antara al-Quran yang 

merupakan kala>mulla>h yang makna dan katanya bersumber dari Tuhan dan 

syair yang bersumber dari manusia. 

4. Jurnal yang berjudul ‚Analisis Kalam Insya’ Thalabi Dan Makna-Maknanya 

Dalam Syair Labid Bin Rabi’ah Al-‘Amiriy‛ yang disusun oleh Dhoyfun 

Akbar, M.Hum dan dipublikasikan dalam jurnal Ats-Tsaqa>fi vol 1 no  1 

Tahun 2019. Pokok inti pembahasan kajian ini tentang bentuk-bentuk dan 

makna yang terdapat dalam Syair Labid Bin Rabi’ah Al-‘Amiriy. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian kami adalah dari segi objek kajian yang 

diteliti yakni syair Labid Bin Rabi’ah Al-‘Amiriy penyair pada masa 

jahiliyyah yang hidup pada tahun 560-661M dan Habi>b ‘Idru>s 1892-1969. 

5. Buku yang berjudul ‚Sang Bintang Dari Timur; Sayyid Idrus Al-Jufri Sosok 

Ulama & Sastrawan‛ yang disusun Oleh Prof. Dr. H. Ahmad Bachmid, Lc, 

cetakan ke-1, Jakarta Timur: Studio Press, 2007. Pokok inti pembahasan 

kajian ini tentang aspek keindahan syair Habi>b ‘Idru>s di tinjau dari aspek 

balagah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami yakni pada ruang 

lingkup dari bahasan yang dikaji yakni peneliti tersebut mengkaji pada syair 

madh Habi>b ‘Idru>s sedangkan ruang lingkup kami dalam syairnya tentang 

ilmu. 

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut sebagaimana disampaikan 

sebelumnya tidak secara spesifik membahas Uslu>b Al-Insya>’  Syair Habi>b ‘Idru>s bin 

Sa>lim Al-Jufri tentang Ilmu. Hanya saja memiliki beberapa kesamaan pada analisis 

yang digunakan yakni ilmu balagah. Penelitian ini memiliki sisi kebaharuan dalam 

menambah variasi betuk dan makna uslu>b al-insya>’ . 
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E. Kerangka Teoretis 

1. Landasan Teori 

Agar dapat memberikan analisa secara maksimal maka dibutuhkan landasan 

teori. Landasan teori memiliki fungsi untuk memecahkan masalah. Dengan teori-

teori yang telah dipilih kemudian dimanfaatkan dan dioperasikan. Oleh karena itu 

teori yang dipilih harus sesuai dengan kepentingan penelitian serta tujuan utama 

teori tetap sesuai pemahaman terhadap objek. Sehingga bila terjadi ketidak 

seimbangan antara teori dan objek maka yang kemudian dimodifikasi adalah teori 

dan bukan objek tersebut. Sebuah teori disebut baik apabila memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut: 

a) Mudah disesuaikan dengan ciri-ciri karya yang akan dianalisis 

b) Mudah disesuaikan dengan metode dan teori yang menyertainya 

c) Dapat dimanfaatkan untuk menganalisa baik ilmu sejenis maupun 

berbeda 

d) Memiliki formula-formula yang sederhana, tetapi mengimplikasikan 

jaringan analisis yang kompleks 

e) Memiliki prediksi yang dapat menjangkau objek jauh ke masa depan.23 

 

a. Pengertian Uslu>b Al-Insya>’ 

Uslu>b al-insya>’ merupakan salah satu dari gaya bahasa arab. Istilah uslub 

menurut bahasa berarti jalan (الطريق).24 Sedangkan menurut istilah adalah: 

 25.اللفاظ وتأليفها للتعبير ّٔا عن الدعاني قصد الإيضاح والتأثيرأف السلوب ىو طريقة اختيار 

                                                             
23

Ratna Nyoman Kutha, Teori Metode dan Teknik Penelitian Sastra, Cet X (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2020), h. 6-7 

 
24

Muhammad Majd al-Din bin Ya’qub al-Fairuzabadi, al-Qamu>s al-Muhi>t Murattaban 

Tartiban Alfabaian Wifqa Awa>il al-Huruf, ed. Anas Muhammad as-Syami dan Zakariya Jabir Ahmad 

(Kairo: Dar al-Hadis, 2008), h. 788. 
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‚Uslu>b adalah metode pemilihan dan penyusunan kata-kata untuk mengungkapkan 
makna  dengan maksud menjelaskan dan mempengaruhi.‛ 

Sedangkan إنشاء  Merupakan bentuk mashdar dari أنشأ. Secara leksikal, kata 

tersebut bermakna membangun, memulai, kreasi, asli, menulis, dan menyusun. 

Menurut terminolog uslu>b al-insya>’ sebagai kebalikan dari al-khabar merupakan 

bentuk kalimat yang setelah kalimat tersebut dituturkan, kita tidak bisa menilai 

benar atau dusta.
26

 

Secara garis besar uslu>b insya>’ ada dua jenis yaitu insya>’ t}alabi> dan insya’ 

gai>r t}alabi>. Yang termasuk kategori insya>’ t}alabi> adalah amr, nahy, istifha>m, nida>’ 

dan tamanni>. Sedangkan yang termasuk kategori gai>r t}alabi> adalah ta’ajjub, ma>dah 

dan zamm, qasam, dan kata-kata yang diawali dengan af’al al-raja’. Jenis yang kedua 

ini tidaklah termasuk dalam kajian ilmu ma’ani sehingga yang akan diuraikan 

hanyalah jenis yang pertama yaitu insya>’ t}alabi.  

b. Pembagian Insya>’ Al-T{alabi> 

Maka untuk membahas uslu>b insya’ t}alabi dalam syair tentang ilmu Habi>b 

‘Idru>s, terlebih dulu peneliti akan membahas pembagian insya>’ t}alabi>, yakni sebagai 

berikut: 

1) Al-Amr 

كالمر الصادر من الب إلى إبنو, لااـ ممن الكبير إي  الصغير   ىو طلب الفعل على جهة الاستعلء والإ
 و من الستاذ إلى تلميذه

‚Tuntutan mengerjakan sesuatu dari sisi yang lebih tinggi (dari yang besar kepada 
yang lebih kecil). Seperti perintah yang bersumber dari ayah kepada anaknya atau 
dari guru kepada muridnya.‛  

Contoh:  

                                                                                                                                                                              
25

Ja>miah al-Ima>m Muhammad Bin Sa'u>d Al-Islami, Al-Bala>gatu Wan Naqdu, Cet. I (Ar-

Riyadh: Ma’had Ta’lim al-Lughah al-Arabiyah, 1994), h. 26. 

26
Basyuni ‘Abd al-Fattah Fayyud, Min Balagah al-Nazm al- Qur’ani. (Kairo: Matba’ah al-

Husein al-Islamiyyah, 1992), h. 79. 
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27وطب نفسا إذا حكم القضاء *دع الياـ تفعل ما تشاء 
 

‚Tinggalkanlah hari-hari (yang penuh penyesalan) melakukan apa yang 
dikehendakinya, dan jadilah diri yang lebih baik bila takdir telah memutuskan.‛ 

Terdapat pada potongan syair tersebut kat  yang digunakan  دع الياـ

mengandung makna perintah yang berasal dari imam As-Sya>fi’i yang memiliki 

kedudukan lebih diatas sebagai seorang guru kepada murid-muridnya yang berada di 

bawah. 

2) An-Nahy 

 لااـ الاستعلء والإطلب الكف عن الفعل على جهة 

‚Tuntutan meninggalkan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi‛  

Contoh:  

 28فبغيره سرعاف أف يتدىورا *لا تطلب الشرؼ الثيل بغيره 

‚Janganlah mencari kemuliaan selainnya (menuntut Ilmu), karena selain dari 
padanya akan cepat menurun‛ 

 Pada penggalan syair Habi>b ‘Idru>s tersebut terdapat ungkapan  yang  لا تطلب

bermakna larangan yang disampaikan Habi>b ‘Idru>s sebagai seorang guru kepada 

murid-muridnya. 

3) Al-Istifha>m 

 طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل
‚Menuntut pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya‛ 

Contoh: 

 29ما بين منسجم منو ومضطرـ *أيحسب الصب أف الحب منكتم 

                                                             
27

Muhamad Ibrahim Sa>lim, ‚Diwan al-Imam al-Sya>fi’i: Jauhar al-Nafis fi Syi’r al-Imam 

Muhammad bin Idris‛, h. 10 

28
As-Sayyid Al-Habib Saqqaf bin Muhammad Al-Jufri, Al-Kaukabu Ad-Durri> fi Mana>qibi 

wa Maatsiri As-sayyid Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, h. 56 

29Alhamzah itu untuk kata tanya pengingkaran.Yah}sibu: dengan meng-kasrahkan al-si>n dan 

mem-fathah kannya bermakna mengira. Al-S}abbu: Pecinta, dari perkataan s}abb al-ma’ (mencurahkan 

air) karena ketika banyak menangis maka seperti ia mencurahkan darah. Dan pendapat yang lain 

mengatakan ‚al-s}aba>bah‛ yaitu kelembutan dan kehangatanya. Ma> yaitu Ism al-maus}u>l yang 

bermakna yaitu. Al-munsajimi: Aliran. Al-mud}t}aram: kobaran/menyala-nyala. Maknanya: Sang 

pencinta tak mengira bahwa cinta itu tersembunyi dari manusia yaitu diantara darah yang mengucur 

dan hati yang berkobar oleh api cinta. Dan keduannya merupakan efek cinta meskipun tampak nyata, 
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‚Apakah sang pecinta mengira bahwa cinta itu tersembunyi, diantara air mata yang 
mengucur dan hati yang berkobar?‛ 

 Pada penggalan qasidah burdah tersebut terdapat jumlah istifhamiyah dengan 

 الحب  sebagai alat yang digunakan bertanya. Hal yang ditanya berkaitan antara   ء
dan منكتم. Yakni cinta yang tersembunyi. 

4) Tamanni 

 طلب الشيء المحبوب الذي يتوقع حصولو لا ستحالتو
‚Menuntut sesuatu yang diinginkan yang tidak mungkin terwujud‛ 

Contoh: 

 30فأخبره بدا فعل الدشيب *ألا ليت الشباب يعود يوما 

‚Aduh, seandainya masa muda itu dapatkembali sehari, maka akan kukabarkan 
bagaimana yang terjadi saat tua‛ 

 Ketidak mungkinannya seseorang kembali ke masa muda membuat syair 

tersebut dinamai tamanni. 

5) An-Nida’ 

 طلب الإقباؿ بحرؼ نائب عن أدعو
‚Tuntutan seseorang agar menghadap dengan huruf pengganti dari pada kata 
ad’u (saya memanggil)>‛ 

Contoh:  

 31فلقد علمت بأف عفوؾ أعظم *يارب إف عظمت ذنوبي كثرة 

‚Wahai Tuhanku seandainya dosa-dosaku sangat besar maka sesungguhnya aku tahu 
bahwa pengampunan-Mu itu lebih besar‛ 

Dzat yang sangat mulia dan disegani pada syi’ir di atas, ditempatkan sebagai 

muna>da’ >. Seakan-akan jauhnya derajat keagungan itu sama dengan jauhnya jarak. 

Maka si pembicara memilih huruf yang disediakan untuk memanggil muna>da>’ yang 

jauh untuk menunjukkan ketinggian dan keagungannya. 

                                                                                                                                                                              
dan kemudian pengingkaran terhadap cinta itu salah. Lihat al-Syekh al-Imam al-Ba>ju>ry, Al-Kawa>kib 

Al-Durriyah fi Madh Khai>r Al-Bariyyah. (Kairo: Maktabah Al-Ada>b, 2002), h. 35 

30
Ja>miah al-Imam Muhammad Bin Sauud Al-Islami, Al-Bala>gatu Wan Naqdu, h. 51 

31
Jamiatul Imam Muahammad Bin Sauud Al-Islami, Al-Bala>gatu Wan Naqdu, h. 57 
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Adapun gaya bahasa insya>’i adalah kalimat yang pembicaranya tidak dapat 

disebut sebagai orang yang benar ataupun sebagai orang yang dusta.
32

 Dan objek 

kajian pada penelitian ini adalah syair Habi>b ‘Idru>s tentang ilmu. 

Dan adapun kategori uslu>b insya >’ t}alabi> yang akan diteliti tersebut adalah 

berdasar pada landasan teoritis yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti Al-Amr, 

An-nahy, Tamanni, Istifham dan An-nida’ pada syair tentang ilmu Habi>b ‘Idru>s 

dalam kitab Al-Kawkab Ad-Durri. 

2. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan proses 

berfikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep-konsep dan proposisi- proposisi 

baru yang memudahkan seorang penulis merumuskan hipotesis penelitiannya.33 

Urgensi kerangka pikir adalah untuk mempertegas jenis hubungan yang 

terjadi antar-variabel serta untuk menggambarkan bagaimana proses 

pengorganisasian dan analisis data dilakukan. Dengan adanya kerangka pikir, akan 

semakin jelas bagi penulis tahap-tahap pengolahan dan analisis data. 

Kerangka pikir berfungsi untuk mensistematisasi pembahasan agar tidak 

terjadi tumpang tindih dalam penelitian. Berdasarkan objek permasalahan dalam 

penelitian ini, maka penulis berusaha menyajikan konsep pemikiran sebagai alur agar 

penulis tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. 

Penulis terlebih dahulu mendeskripsikan konsep uslu>b al-insya>’ al-t}alabi yang 

terdapat pada syair-syair Habi>b ‘Idru>s in Salim Al-Jufri tentang Ilmu, kemudian 

menganalisis makna yang terkandung dalam syair-syair tersebut dengan 

                                                             
32

Muhammad Rofiqul ’Ala, ‚Urgensi Mengenal Uslub Khitabi untuk Penulisan Karya Tulis 

dalam Bahasa Arab,‛ Al-lisān Al-’arabi: Jurnal Program Studi 1, no. 1 (2021), h. 11  

https://allisan.stai-imamsyafii.ac.id/index.php/pba/article/view/6 (Diakses, 18 November 2022 

33
Tim penyusun karya ilmiah UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penelitian Karya Tulis 

Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan laporan penelitian., Cet II (Makassar: UIN Alauddin 

Makassar, 2016), h. 1 

https://allisan.stai-imamsyafii.ac.id/index.php/pba/article/view/6
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menggunakan analisis balagah. Dan hasilnya akan ditemukan makna Uslu>b al-insya>’  

’ Syair Habi>b ‘Idru>s bin Salim Aljufri Tentang Ilmu dalam Kitab Al-Kaukab Ad-

Durri Fi Mana>qib wa Maa>s|ir As-Sayyid Al-Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim Al-Jufri. 

Penyusunan kerangka pikir dalam penelitian ini, dapat dilihat pada skema 

berikut:  

 

F. Metodologi Penelitian 

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 

penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri dirtikan sebagai upaya dalam bidang 

ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip 

dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.34 

                                                             
34

Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal) (Cet. IX; Jakarta: PT.Bumi 

Aksara, 2007), h. 24. 

Kitab Al-Kawkab Ad-
Durri 

Syair Tentang Ilmu 

Analisis 
Balagah 

Ilmu Ma'ani 

Konsep & 
Makna 

Insya Thalabi 
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Oleh karena itu, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini didasarkan pada ciri- ciri 

keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. 

Rasional adalah penelitian yang dilakukan dengan cara cara yang masuk akal 

sehingga terjangkau oleh penelaran manusia. Empiris adalah cara yang digunakan 

dan dapat diamati dengan indera manusia. Sedangkan sistematis adalah proses 

penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. 

Berdasarkan proses penulisan karya ilmiah; makalah, skripsi, tesis, dan 

disertasi yang diterbitkan oleh Alauddin Press Makassar, metode penelitian haruslah 

mecakup 4 hal yaitu jenis penelitian, metode pendekaatan (approach), metode 

pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data.35 

1. Jenis Penelitian 

Berdasasrkan tempatnya, penilitian ini merupakan penelitian kepustakaan 

(Library Research). Semua data yang dihimpun, diolah ditafsirkan dan dirumuskan, 

sepenuhnya menggunakan sumber-sumber kepustakaan. Adapun data yang dihimpun 

melalui riset kepustakaan, dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: 

a. Data Primer : Sumber data primer merupakan sumber utama yang dijadikan 

rujukan dalam penelitian ini. Adapun data primer yang dijadikan rujukan 

utama dalam penelitian ini berupa kitab Al-Kaukab Ad-Durri Fi Mana>qib wa 

Maa>s|ir As-Sayyid Al-Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim Al-Jufri (Cet:I, Jakarta: Da>r al-

Kutub al-Islamiyah, 2018), khususnya syair tentang Ilmu yang mengandung 

Uslu>b Insya’. 

                                                             
35

Tim penyusun karya ilmiah UIN Alauddin Makassar,  Pedoman Penelitian Karya Tulis 

Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan laporan penelitian, h.11-12. 
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b. Data Sekunder: Sumber data sekunder merupakan sumber data yang 

bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal majalah dan 

dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini yang diperoleh 

dengan cara melakukan penelusuran buku-buku dari perpustakaan. Untuk 

mendukung data primer diatas, juga digunakan berbagai sumber data 

sekunder yang meliputi: 

1) Buku-buku balagah dan linguistik sebagai rujukan teoritis seperti al-

Bala>gah al-Wa>dhihah, Duru>s al-Bala>gah al-‘Arabiyyah: Kajian 

Stilistika Arab, Al-Bala>gatu Wan Naqdu, al-Balagah al-Arabiyyah 

(Studi Ilmu Ma’ani dalam Menyingkap Pesan Ilahi) dan sebagainya. 

2) Mu’jam-mu’jam leksikal bahasa arab yang dianggap standar seperti 

Lisa>n al-Arab, Kita>b al-Ain, al-Mu’jam al-Wasi>t, dan sebagainya. 

Sumber-sumber tersebut dijadikan sebagai alat bantu untuk 

melakukan analisis awal terhadap Uslu>b al-Insya>’ dalam syair Habi>b 

‘Idru >s tentang ilmu yang menjadi unit analisis dalam penelitian. 

3) Kamus-kamus istilah seperti: al-Mu’jam fi> al-Mustalaha>t wa al- 

Furu>q al-Lugha>wiyyah dan Mu’jam al-Furu>q al-Dila>liyyah fi al- 

Qur’a>n al-Kari>m. 

4) Bahan-bahan tertulis lainnya yang representatif dan memiliki 

hubungan dengan pembahasan yang terkait dengan penilitian ini, 

antara lain: tesis, disertasi, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan 

jurnal-jurnal hasil penelitian terkait. 

Adapun menurut jenis analisis datanya, penelitian adalah penilitian 

kualitatif,36 karena data yang diteliti dan dianalisis merupakan data verbal berupa 

                                                             
36

Pengertian kualitatif dalam hubungannya dengan penelitian ini dapat dilihat Soejono dan 

H. Abdurrahman, Metode Penilitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan, Cet I (Jakarta: Rineka Cipta, 

1999), h. 1-15 
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kalimat dalam syair Habi>b ‘Idru>s yang mengandung insya>’ al-t}alabi>i>. Data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan corak penelitian ini 

adalah corak rasionalistik, karena hasil yang akan dicapai berupa bangunan-

bangunan argument dengan tata pikir logis.37 Sedangkan dari segi pendekatan 

analisisnya, penelitian termasuk dalam kategori discourse analysis (analisis 

wacana),38 yang bersifat eksplanatif,39 karena segala rangkaian penelitian mengarah 

kepada penarikan kesimpulan shahih dari sebuah bahan tertulis, dalam hal ini Syair 

Al-Habi>b ‘Idru>s bin Salim Al-Jufri Tentang Ilmu, untuk menemukan konsep insya>’ 

t}alabi dan maknanya secara obyektif. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan mengungkapkan pola yang digunakan untuk membahas 

obyek penelitian. Karena kajian ini fokus pada konsep dan makna-makna insya>’ al-

                                                             
37

Tim penyusun karya ilmiah UIN Alauddin Makassar,  Pedoman Penelitian Karya Tulis 

Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan laporan penelitian, h.10. 

38
Analisis wacana menurut Aris Badara adalah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatic) 

bahasa.Anilis wacana tidak dimaksudkan untuk mencari keteraturan dan kaidah seperti tata 

bahasa.Yang dituntut adalah keteraturan yang berkaitan dengan keberterimaannya pada khalayak. 

Lihat Aris Badara Wacana; Teori, Metode dan Penerapannya pada Wacana Media, (Cet. III; Jakarta: 

Kencana, 2014), h.18. melalui analisis wacana, tidak hanya mengetahui isi teks yang terdapat pada 

sebuah wacana, tetapi juga untuk mengetahui pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus 

disampaikan, dan bagaimana pesan-pesan itu tersusun, dan dipahami. Analisis wacana akan 

memungkinkan untuk memperlihatkan motivasi yang tersembunyi  dibelakang sebuah teks atau 

dibelakang pilihan metode penilitian tertentu untuk menafsirkan teks. 

39
Ditemukan sejumlah pengertian yang disuguhkan oleh pakar metodologi tentang definisi 

discourse analysis. Analisis wacana (discourse analysis) adalah disiplin ilmu yang menganalisis 

bagaimana pemakaian bahasa mencerna apa yang ditulis oleh para penulis dalam buku-buku teks. 

Analisis ini berupaya menafsirkan suatu wacana yang tidak terjangkau oleh semantic tertentu 

maupun sintaksis.Analisis wacana merupakan upaya mengkaji penggunaan bahasa diatas kalimat 

atau klausa. Lihat George Yule Brown dan Gillianm, Analisis Wacana (Jakarta: Gramedia 1996), h.1; 

bandingkan dengan Stefan Titscher dkk., ‚Method of Text and Discorse Analysis‛, diterjemahkan 

oleh Ghazali dkk., dengan judul Metode Analisis Teks dan Wacana (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009), h. 96-97. Relevansinya dengan penelitian ini, adalah untuk menjelaskan hubungan 

antara peralihan pola komunikasi dengan menggunakan kata tertentu dengan makna yang dilahirkan 

dari perubahan tersebut. 
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t}alabi>i> dalam Syair Al-Habi>b ‘Idru>s bin Salim Al-Jufri Tentang Ilmu. Maka ilmu 

balagah dijadikan sebagai pisau bedah untuk melihat pola perubahan komunikasi 

dalam sebuah alur pembicaraan dan efek makna yang ditimbulkan. Pemilihan ilmu 

balagah sebagai pendekatan dalam penelitian ini, mengingat bahwa ilmu balagah 

memiliki keterkaitan erat dengan sejumlah cabang ilmu kebahasaan, meliputi ilmu 

nahwu, sharf, semantik, linguistik, tafsir, dan sebagainya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini relevan untuk mengungkap 

dan menemukan makna insya>’ al-t}alabi>i> dalam Syair Al-Habi>b ‘Idru>s bin Salim Al-

Jufri Tentang Ilmu. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa sumber data primer penelitian 

ini adalah kitab Al-Kawkab Ad-Durr Fi> Mana>qib Wa Ma’a>tsir As-Sayyid Al-Habi>b 

‘Idru>s bin Sa >lim Al-Jufri. Berdasarkan sumber data primer tersebut maka langkah 

kerja pengumpulan data dimulai dengan: 

a. Melakukan pembacaan sistematis terhadap syair-syair yang membahas 

tentang ilmu. Pembacaan ini dimaksudkan untuk menulusuri dan 

mengedentifikasi syair-syair yang didalamnya terdapat insya>’ al-t}alabi>i>. 

b. Melakukan pencatatan syair-syair yang diidentifikasi mengandung insya>’ 

al-t}alabi>i>  serta kelompok dan bait syairnya. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

a. Metode Pengolahan Data:  Dalam tahap pengolahan data, data yang 

telah dikumpulkan pada proses awal penelitian, selanjutnya akan diolah 

dengan cermat, dengan langkah-langkah sebagai berikut; pertama 

melakukan kategorisasi berdasarkan jenis-jenis insya>’ al-t}alabi>i>  yang 

ditemukan dalam syair-syair yang membahas tentang ilmu. kedua hasil 

kategorisasi tersebut kemudian dibuat dalam bentuk catatan-catatan 
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yang tersusun rapi sehingga memudahkan proses analisis pada tahap 

berikutnya. Ketiga setelah data tertata dan terklasifikasi menurut jenis 

insya>’ al-t}alabi>i>-nya maka selanjutnya dilakukan analisis data. 

b. Analisis Data : Langkah-langkah analisis data sebagai berikut: 1) 

Menganalisis konsep bentuk-bentuk atau variasi insya>’ al-t}alabi>i>  yang 

terdapat dalam syair keutamaan ilmu. 2) Menganalisis makna atau tujuan 

dari masing-masing jenis insya>’ al-t}alabi>i>  tersebut dalam syair yang 

membahas tentang ilmu dengan pisau analisis ilmu balagah.  

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan kegunaan 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan konsep insya>’ al-t}alabi>i syair dalam syair al-Habi>b 

‘Idru>s bin salim al-jufri tentang ilmu. 

b. Untuk menganalisa makna insya>’ al-t}alabi>i>  dalam syair keutamaan ilmu al-

Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim al-Jufri. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

terhadap konsep insya>’ al-t}alabi>i  syair tentang ilmu 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengantar dan membantu 

bagi mereka yang menaruh minat terhadap kajian balagah dan 

keragamannya  secara  umum  dan  bagi  peneliti  uslub  al-insya 
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secara khusus, utamanya bagi yang ingin lebih mengenal uslu>b 

insya’ dalam syair al-Habib ‘Idru>s bin Sa>lim al-Jufri tentang ilmu. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi data pelengkap yang 

berkaitan dengan syair al-Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim al-Jufri tentang 

ilmu dan bentuk-bentuk uslu>b insya’ yang terdapat didalamnya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dalam upaya mengungkap rahasia di balik uslu>b atau 

gaya bahasa yang digunakan oleh Habi>b ‘Idru>s bin Sa>lim al-Jufri.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM USLU>B Al-INSYA>’ DAN ILMU BALAGAH 

A. Hakekat Uslu>b al-Insya>’ 

1. Pengertian Uslu>b al-Insya>’ 

Kata uslu>b (bahasa Inggris: style) berasal dari bahasa Latin stylus, yang 

maknanya bulu burung. Kemudian secara majaz beralih kepada pengertian -

pengertian yang semuanya berhubungan dengan cara menulis dan bertalian dengan 

tulisan tangan, yang menunjukkan kepada manuskrip-manuskrip yang kemudian 

digunakan untuk sebutan terhadap ekspresi pengungkapan bahasa sastra.40 Sehingga 

demikian, uslu>b yang pada mulanya dipergunakan untuk setiap ungkapan tertulis 

yang kemudian mengalami  perluasan makna segala ungkapan yang tertulis maupun 

terucap. 

Uslu>b berasal dari kata salaba – yaslubu – salban yang berarti merampas, 

merampok dan mengupas.41 Yang berarti cara pembicara atau penulis dalam 

mengungkapkan ide, gagasan dan pikiran.42 Juga dikatakan Akhaz|na> fi asa>lib min al-

qaul (Aku mengambil metode-metode/seni-seni dalam bertutur kata.43 

Sholah Fadl mengutip dari Lisa>n al-‘Arab karangan Ibnu Manz}u>r, bahwa 

Uslu>b dikatakan untuk garisan di pelepah kurma, dan setiap jalan yang terbentang, 

Uslu>b  itu berarti jalan, Pendapat atau seni. Dan ini adalah makna Uslu>b secara 

etimologi. Sedangkan Uslu>b dalam terminologi sebagaimana dikatakan Ibnu 

                                                             
40

Sholah Fadl, 'Ilm al-Uslu>b Maba>diuh wa Ijra’atuh (Kairo: Dar al-Syuru>q, 1968), h. 94   

41
Munawwir Abdul Fattah dan Adib Bisyri, Kamus al-Bisyri (Surabaya: Pustaka Progresif, 

1999), h. 335 

42
Muhammad Abd Al-Azim Az-Zarqani, Mana>hil al-Irfa>n fi Ulu>m Al-Qur’an (Mesir: Dar al-

Ihya), h. 198 

43
Ibrahim Anis dkk, Al-Mu’jam al-Wasi>t, Jilid I (Beirut: Dar al-fikr), h. 441 
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Khaldun dalam Muqaddimahnya adalah Ungkapan tentang metode untuk menyusun 

kalimat.
44

 

Uslu>b dalam bahasa Indonesia disebut gaya bahasa, yang dapat didefinisikan 

sebagai cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulis atau 

lisan.
45

 

Uslu>b atau gaya bahasa, style berarti cara mengungkapkan fikiran atau 

perasaan melalui bahasa. Atau cara mengungkapkan fikiran melalui bahasa secara 

khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian pemakai bahasa
46

 

Dengan demikian, uslu>b merupakan cara yang digunakan penutur atau 

penulis dalam mengungkapkan kata-kata terkait hasil fikiran, suatu tujuan, dan 

makna perkataanya. Uslu>b terdiri atas tiga hal, yaitu cara, lafadz/bahasa dan makna. 

Sedangkan dalam aspek keilmunya tentang studi ilmu uslu>b/gaya bahasa disebut 

uslu>b iyyah atau sering disebut dan disepadankan dengan istilah stilistika. 

Sedangkan kata ‚إنشاء‛ merupakan bentuk mashdar dari ‚أنشأ‛. Secara 

leksikal, kata tersebut bermakna membangun, memulai, kreasi, asli, menulis, dan 

menyusun. Sedangkan menurut terminology uslu>b al-insya>’i merupakan kebalikan 

dari uslu>b  khabari yaitu suatu bentuk kalimat yang tidak mengandung kebenaran 

dan kebohongan setelah dituturkan.47 
Dalam hal ini, seorang penutur tak bisa dinilai 

ucapannya ketika berkata حببأ  ‚Cintailah‛ sebagai benar maupun dusta. Sebab 

setelah kata itu diucapkan yang mesti dilakukan adalah mencintai yakni 

melaksanakan perintah tersebut karena perkataan tersebut berbentuk uslu>b al-Insya >’. 

 

                                                             
44

Muhammad Abd Al-Azim Az-Zarqani,  Mana>hil al-Irfa>n fi Ulu>m Al-Qur’an, h. 95 

45
Tim Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 297   

46
D. Hidayat, Al-Bala>gah li al-Jami’ wa al-Syawa>hid li al-kala>m al-Badi’ (Semarang: PT. 

Karya Toha Putra, 2011), h. 52   

47
Basyuni ‘Abd al-Fattah Fayyud, Min Balagah al-Nazm al- Qur’ani. h. 79. 
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2. Pembagian Insya>’ 

Secara garis besar uslu>b  al-Insya>’ ada dua jenis yaitu insya>’ al-t}alabi dan 

insya ghair al-t}alabi. Yang termasuk kategori insya>’ al-t}alabi adalah amar, nahy, 

istifham, nida dan tamanni. Sedangkan yang termasuk kategori ghair al-t}alabi adalah 

ta’ajjub, madah dan zamm, qasam, dan kata-kata yang diawali dengan af’al al-rajaa. 

Jenis kedua ini tidak termasuk dalam kajian ilmu ma’ani sehingga yang akan 

diuraikan hanyalah jenis yang pertama yaitu insya>’ al-t}alabi.48
 

Kala>m insya>’ al-t}alabi adalah kalimat yang menghendaki makna yang 

diharapkan yang belum tercapai atau terjadi menurut keyakinan mutakallim pada 

waktu menghendaki tuntutan itu atau pada waktu kalimat itu diucapkan.
49

 Jika 

perbuatan yang diharapkan itu tidak dapat tercapai, maka harapan itu dinamakan 

tamanni. Bila dapat tercapai, maka ada kalanya tercapainya itu dalam gambaran 

suatu perkara dalam hati, maka dinamakan istifha>m, dan ada kalanya terwujud 

dalam kenyataan. Bila itu berupa harapan meninggalkan perbuatan, maka disebut 

nahî dan bila berupa terwujudnya perbuatan, maka kalau menggunakan salah satu 

huruf nida>’ disebut nida>’ (panggilan), sedangkan kalau tanpa huruf nida>’, maka 

dinamakan amr.50
 Masing-masing jenis Uslu>b insya>’ al-t}alabi ini mempunyai 

                                                             
48

Abd al-Rahman Hasan Habannakah al-Maidani, al-Balagah al-Arabiyyah; Usu>suha wa 

‘Ulu>muha wa Funu>nuha, Jilid I (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), h. 224-228. 

49
M Zamroji dan Nailul Huda, Mutiara Balaghah Jauharul Maknun dalam Ilmu Ma’ani, 

Bayan dan Badi’, (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), h. 214 

50
Anas Kurnia Muzaki, Mohamad Yusuf Ahmad Hasyim, dan Hasan Busri, ‚Kala>m Insya>’ 

Thalabi> Dalam Qasidah Burdah Karya Imam Al- Buṣhi>ri (Tinjauan Sintaksis Dan Stilistika),‛ 

LISANUL ARAB: Journal of Arabic Learning and Teaching, Vol. 9, No. 2 (2020), h. 139  

https://journal.unnes.ac.idsjuindex.phplaaarticleview4265617377 (Diakses 4 November 2022 

https://journal.unnes.ac.idsjuindex.phplaaarticleview4265617377/
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macam-macam makna yang terkadang meyimpang dari makna asli.51
 Oleh karena 

itu, maka adapun makna al-t}alabi (tuntutan dan harapan) telah terangkum kedalam 

lima hal tersebut. Adapun uraianya sebagai berikut: 

a. Amar 

Secara leksikal amar bermakna ‚perintah”. Sedangkan dalam terminologi 

ilmu balagah, amar adalah: 

 طلب الفعل على الدخاطب على وجو الإستعلء
Artinya: ‚Tuntutan pada lawan bicara mengerjakan sesuatu dari pihak yang lebih 
tinggi.‛ 

Al-ha>syimi mendefinisikan jumlah al-amar (kalimat perintah) sebagai tuturan 

yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang 

lebih rendah agar meleksanakan suatu perbuatan, seperti: 

  ۚ  فَاصْبرْ لِحُكْمِ رَبّْكَ وَلَا تطُِعْ مِنػْهُمْ اٰبشاً اوَْ كَفُوْرًا
Artinya: ‚Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan 
janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antar mereka.‛ 
(QS. al-Insan: 23-24) 

Dalam menyusun suatu kala>m amar ada empat sigah yang bisa digunakan, 

yaitu: 

1)  Fi’il amar, kata kerja yang ber-shigah fi’il amar termasuk kategori thalabi. 

Seperti kata  .dalam firman Allah swt QS. Maryam/19: 12  خذ

  ۚ  يَٰيَحْيََٰ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍ 
Artinya: ‚Ambillah kitab itu dengan kuat!‛ 

2) Fi’il mudhari yang disertai dengan lam amar maknanya sama dengan amar 

yaitu ‚perintah‛. Seperti kata لينفق  dalam firman Allah swt QS. al-Thalaq/65: 7. 

  ۚ  ليِػُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِوِ 

                                                             
51

Randi Safii, Sriwahyuningsih R Shaleh, dan Chaterina Puteri Doni, "Uslūb al-Kalām al-

Khabariy dan al-Insyaiy dalam dialog kisah Nabi Zakariyah dalam Al-Qur’an", ‘A 'Jamiy : Jurnal 

Bahasa dan Sastra Arab,‛ Vol. 11, No. 2 (2022), h. 398 

https://journal.umgo.ac.idindex.phpAJamiyarticleview1608976 (Diakses 4 November 2022) 

https://journal.umgo.ac.idindex.phpajamiyarticleview1608976/
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3) Isim fi‟il amar kata isim yang bermakna fi’il amar (kata kerja) termasuk 

shigah yang berbentuk uslu>b insya>’ al-t}alabi. Seperti kata  آمين ,‛diamlah‚ صو

‚terimalah‛ dan lain sebagainya. 

4) Mashdar yang posisinya berfungsi sebagai pengganti (Na>ib) fi’il yang 

dibuang bisa juga bermakna amar. Seperti  Berusahalah pada hal-hal‚ سعيا في الخير

yang baik‛ 

 Dari keempat s}igah tersebut makna amar pada dasarnya adalah perintah dari 

yang lebih atas kepada yang lebih rendah. Namun demikian ada beberapa makna 

amar selain dari makna perintah. Akan tetapi kadang-kadang amar keluar dari makna 

asalnya, diantaranya: do’a (permohonan), iltimas (menyuruh yang sebaya), tamanni 

(berangan-angan), tahdi>d (ancaman), ta’ji>z (melemahkan), taswiyyah 

(menyamakan), takhyi>r (memilihkan), iba>hah (membolehkan). 

a) Do’a (permohonan) seperti kata  .alam firman Allah swt QS  أدخلنِ dan  أوزعنى

al-Naml/ 27: 19  

أنَػْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ  ۚ  أَفْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ ٱلَّتِ  ۚ  فػَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مّْن قػَوْلِذاَ وَقَاؿَ رَبّْ أَوْزعِْنِى 
لِحًا تػَرْضَىٰوُ وَأدَْخِلْنِى بِرَبْضتَِكَ فِِ عِبَادِؾَ  لِدَىَّ وَأَفْ أَعْمَلَ صَٰ  ٱلصَّٰلِحِينَ وَٰ

Artinya: ‚Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut 
itu. dan dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat 
mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan 
untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan 
rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh". 

b) Iltimas (menyuruh yang sebaya), seperti perkataan teman kepada temannya: 

 وبا من الداءكأعطنِ  
Artinya: ‚Berikan aku segelas air‛. 

c) Tamanni> (berangan-angan) seperti seperti kata  dalam perkataan  الصلي

pujangga: 

 بصبح وما الإصباح منك بأمثل *ألا أيها الليل الطويل ألا الصلي 
Artinya: ‚Wahai malam panjang kenapa engkau tidak segera beranjak pergi yang 
digantikan pagi yang tiada pagi seindah kamu‛ 
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d) Ta’ji>z (melemahkan) seperti kata افأتو   dalam firman Allah swt QS. al-

Baqarah/ 2: 23 

وفِ اللَّوِ إِفْ كُنْتُمْ وَإِفْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ لشَّا نػَاَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِناَ فَأْتوُا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِوِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُ 
 صَادِقِينَ 

Artinya: ‚Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami 
wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal 
Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang 
yang benar.‛ 

e) Tahdi>d (ancaman) seperti kata اعملوا  dalam firman Allah swt QS. Fushshilat/ 

41: 40 

نَا ۚ  إِفَّ ٱلَّذِينَ يػُلْحِدُوفَ فِِ  ءَامِنًا يػَوَْـ  ۚ  أفََمَن يػُلْقَىٰ فِِ ٱلنَّارِ خَيػْرٌ أـَ مَّن يأَْتِى ۚ   ۚ  ءَايَٰتِنَا لَا يََْفَوْفَ عَلَيػْ
مَةِ   بداَ تػَعْمَلُوفَ بَصِيرٌ  ۥإِنَّوُ  ۚ  مَا شِئْتُمْ  ۚ  ٱعْمَلُوا ۚ  ٱلْقِيَٰ

Artinya: ‚Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Kami, mereka 
tidak tersembunyi dari Kami. Maka Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam 
neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman Sentosa pada hari 
kiamat? perbuatlah apa yang kamu kehendaki; Sesungguhnya Dia Maha melihat apa 
yang kamu kerjakan.‛ 

f) Taswiyah (mempersamakan) seperti kata اصبروا  dalam firman Allah swt QS. 

Al Thur/ 52: 16 

اَ بُذْاَوْفَ مَا كُنتُمْ تػَعْمَلُوفَ  ۚ  ءٌ عَلَيْكُمْ ۚ  سَوَا ۚ  تَصْبروُاأَوْ لَا  ۚ  اۚ  ٱصْلَوْىَا فَٱصْبروُ  إِنََّّ
Artinya: ‚Masukklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu 
bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah 
kamu kerjakan.‛ 

g) Iba>hah (suatu pembolehan)  

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الَْبػْيَضُ مِنَ الْخيَْطِ الَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ    ۚ  وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّٰ يػَتَبػَينَّ
Artinya: ‚Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang 
hitam, yaitu fajar.‛ 

b. Nahy> 

Makna nahy> secara leksikal adalah melarang, menahan, dan menentang. 

Sedangkan dalam terminologi ilmu balagah, nahy> adalah: 

 52طلب الكفّ عن الفعل على وجو الإستعلء

                                                             
52

Umar bin Alwi bin Abu Bakar Al-kaf, al- Bala>ghah, Juz I (Beirut: Dar al-Hawi, 2000), h. 

82 
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Artinya: ‚Permintaan untuk menghentikan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi.‛ 

Al-Nahy hanya memiliki satu s}igah, yakni ‚fi’il mudhari yang diawali oleh 

‚la al-nahiyah‛, kata ‚la‛ yang dipergunakan untuk larangan.53 Seperti kata لا تقربوا   
dalam firman Allah swt QS. al- Isra/17: 32. 

 ءَ سَبِيلً ۚ  فَٰحِشَةً وَسَاكَافَ   ۥإِنَّوُ  ۚ   ۚ  ٱلاّْنَٰ  ۚ  وَلَا تػَقْرَبوُا
Artinya: ‚Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.‛ 

 Larangan berbuat zina dalam ayat tersebut bermakna haram dilakukan, dan 

ini merupakan makna asli dari nahy, namun terkadang uslu>b  nahy ini keluar dari 

makna aslinya ke makna yang lain yang dipahami melalui susunan kalimat dan 

konteksnya.54 Adapun makna yang diluar makna aslinya yaitu; 

1) Do’a, seperti kata َلَا تػُؤَاخِذْنا  ۚ  dalam firman Allah swt QS. al- Baqarah/2: 

286: 

  ۚ  أَوْ أَخْطَأْناَ  ۚ  إِف نَّسِينَا ۚ  رَبػَّنَا لَا تػُؤَاخِذْناَ
Artinya: ‚(Tuan kami, janganlah engkau me kami apabila kami lupa atau berbuat 
salah).‛ 

2) Tamanni, seperti kata لا تطلع   dalam penggalan syair: 

 يا صبح قف لا تطلع… يا ليل طل يا نوـ زؿ 
Artinya: ‚Wahai malam lamalah, wahai tidur lenyaplah, wahai subuh berhentilah 
jangan terbit‛ 

3) Iltimas, seperti kalimat: 

 كٌ يإلتقمْ من مكانك ىذا حتّ أرجعَ لِا 
Artinya: ‚Jangan kamu berdiri dari tempat ini sampai aku balik‛ 

4) Irsyad (petunjuk pada kebaikan), seperti kata لا تسألوا  dalam firman Allah 

swt QS. al-Maidah/5: 101:  

عَنػْهَا حِيَن  ۚ  لَكُمْ تَسُؤكُْمْ وَإِف تَسْػ لَُواءَ إِف تػُبْدَ ۚ  عَنْ أَشْيَا ۚ  لَا تَسْػ لَُوا ۚ  أيَػُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۚ  يَٰ 
 وَٱللَّوُ غَفُورٌ حَلِيمٌ  ۚ  يػُنػَاَّؿُ ٱلْقُرْءَافُ تػُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّوُ عَنػْهَا 

                                                             
53

Prof. Dr. H. M. Rusydi Khalid MA, Duru>s al-Bala>gah al-‘Arabiyyah: Kajian Stilistika 

Arab, h. 109  

54
 Haniah Lc. MA, al-Bala>gah al-Arabiyyah (Studi Ilmu Ma’ani dalam Menyingkap Pesan 

Ilahi), h. 110  
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Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada 
Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika 
kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan 
kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyantun‛ 

5) Taiis (menunjukkan putus harapan), seperti kata  تعتذروا لا  dalam firman Allah 

swt QS. al-Taubah/9: 66:  

 ۚ  بأَِنػَّهُمْ كَانوُا ۚ  ئفَِةً ۚ  ئفَِةٍ مّْنكُمْ نػُعَذّْبْ طاَۚ  إِف نػَّعْفُ عَن طاَ ۚ  قَدْ كَفَرْتُُ بػَعْدَ إِيَٰنِكُمْ  ۚ  لَا تػَعْتَذِرُوا
 لُرْرمِِينَ 

Artinya: ‚Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika 
Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan 
mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu 
berbuat dosa‛ 

6) Tahdi>d (ancaman), seperti perkataan kepada yang lebih rendah pangkatnya:  

 بستثل أمرىْ  لِا 
Artinya: ‚Jangan kamu taati perintahku‛ 

7) Tahqi>r; seperti perkataan: 

 ُـ  لَا بَذْهِدْ نػَفْسَكَ فيماَ أَ تعَِبَ فيوِ الكِرَا
Artinya: ‚Jangan memayahkan dirimu dalam mengerjakan sesuatu yang orang-orang 
muliapun merasa lelah mengerjakannya.‛ 

c. Istifha>m 

Kata "استفهاـ" merupakan bentuk mashdar dari kata "استفهم" yang berarti 

upaya untuk paham atau bertanya.55 Sedangkan  secara istilah definisi istifha>m  

yaitu:  

 56يكن معلوما من قبلالإستفهاـ  طلب العلم بشيء لم 

Artinya: ‚Mencari pengetahuan tentang sesuatu yang sebelumnya belum diketahui.‛ 

Adapun proses bertanya tersebut menggunakan kata tanya atau yang disebut 

juga adawa>t al-istifha>m yang berjumlah 11, yaitu:  

 اف وكيف وأين وأنّ وكم وأيّ الذماة و ىل و ما و من ومت وأيّ 

                                                             
55

Prof. Dr. H. M. Rusydi Khalid MA,  Duru>s al-Bala>gah al-‘Arabiyyah: Kajian Stilistika 

Arab, h. 112 

56
‘Ali al-Jarim dan Musthafa Amin, al-Bala>gah al-Wa>dhihah (Kairo: Da>r al-Ma’a>rif), h. 194 
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Jumlah istifha>miyyah adalah suatu kalimat yang menggunakan kata tanya, 

yaitu kalimat yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu yang belum 

diketahui sebelumnya dengan menggunakan salah satu huruf istifha>m. Contoh 

kalimat tanya seperti: 

1) H{amzah 

Hamzah salah satu adat istifha>m mempunyai dua makna, yaitu: 

a) Tashawwuri 

Tashawwuri artinya jawaban yang bermakna mufrad. Ungkapan istifha>m 

yang meminta pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat mufrad dinamakan 

istifha>m tashawwuri. Contoh: 

 ؟أيََوِـ الْمُعَةَ يَستََيحُ العُمَّاؿُ أـَ يَوِـ الَحَدِ 

ْـ بابعٌ؟   أمَُشْتٍََ أنَت أَ

Pada kedua kalimat di atas adat yang digunakan untuk bertanya adalah 

hamzah. Aspek yang dipertanyakan pada kedua kalimat di atas adalah hal yang 

bersifat tashawwur. Pada kalimat pertama hal yang ditanyakan adalah dua pilihan 

antara ‚يوـ الْمعة‛ dan ‚يوـ الحد‛ Kedua ungkapan tersebut bersifat tashawwur 

(makna mufrad), tidak berupa nisbah (penetapan sesuatu atas yang lain). Demikian 

juga pada pertanyaan kedua, penanya menanyakan apakah engkau ‚ ٌبابع‛ atau ‚ ََمُشْت‛ 

Kedua kata tersebut bersifat tashawwuri (mufrad) bukan nisbah. 

2) Tashdi>q 

Hamzah juga digunakan untuk pertanyaan yang bersifat tashdi>q, yaitu 

penisbatan sesuatu atas yang lain. Contoh: 

 ؟يصدأ الذىب؟  أيسير الْباؿأَ 

Kedua kalimat di atas merupakan jumlah istifha>miyah. Ada>t yang digunakan 

untuk bertanya adalah hamzah. Hal yang ditanyakan oleh kalimat di atas adalah 

kaitan antara ‚ يصدأأَ  ‛ dan ‚الذىب‛. Penisbatan sifat berkarat kepada emas merupakan 
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hal ditanyakan oleh mutakallim. Karena hal yang dipertanyakan bersifat nisbah 

maka dinamakan tashdi>q. 

a) Man  

Kata ‚ ْمَن‛ termasuk ke dalam ada>t al-istifha>m, yaitu untuk menanyakan 

tentang orang (berakal). Contoh: 

 من يكتب ىذه الرسالة؟
Adat istifha>m pada jumlah istifha>miyah di atas adalah ‚من‛ yang bertujuan 

untuk menanyakan siapa yang menulis skripsi tersebut.  

b) Ma> 

Ma> digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kata ini juga 

digunakan untuk meminta penjelasan tentang sesuatu atau hakikat sesuatu. Contoh: 

 ماىو الإ سلـ؟

c) Mata> 

Mata> digunakan untuk meminta penjelasan tentang waktu, baik waktu 

lampau maupun sekarang. Contoh: 

 ؟تقوـ الساعةمت 
d) Ayya>na 

Ayya>na digunakan untuk meminta penjelasan mengenai waktu yang akan 

datang. Kata ini kebiasannya digunakan untuk menantang. Contoh QS. Al-A’ra>f; 

187: 

هَا    ۚ  يَسْػ لَُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أيََّافَ مُرْسَىػٰ
Artinya: ‚Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Kapankah terjadinya?‛ 

e) Kayfa 

Kayfa digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu. Contoh:  

 كيف حالك؟

f) Ayna 
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Ayna digunakan untuk menanyakan tempat/letak. Contoh:  

 أين جامعتك؟
g) Hal 

Hal digunakan untuk menanyakan penisbatan sesuatu pada yang lain 

(tashdi>q) atau kebalikannya. Pada adat istifha>m ‚ ْىَل‛ tidak menggunakan ‚ْـ   dan ‛أَ

mu’adil-nya. Adat istifha>m ‚ ْىَل‛ digunakan apabila penanya (mutakallim) tidak 

mengetahui nisbah antar musnad ilaih-nya. Adat ‚  هَل‛ tidak bisa masuk kedalam 

nafyu, mudhari makna sekarang, syarath, dan tidak bisa pula pada huruf ‘athaf. Hal 

ini berbeda dengan hamzah yang bisa memasuki tempat-tempat tersebut. Contoh:  

 ىل تعلموف علم البلغة؟
h) Anna 

Anna merupakan ada>t al-istifha>m yang juga memiliki arti kayfa (bagaimana), 

ayna (dimana) dan mata > (kapan). 

(1) Maknanya sama dengan kayfa (bagaimana). Contoh QS. Al-Baqa>rah/2: 259:  

ذِهِ ٱللَّوُ بػَعْدَ مَوْتِِاَ  ۦقَاؿَ أَنَّٰ يُحْىِ    ۚ  ىَٰ
Artinya: ‚Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah 
hancur?‛ 

(2) Maknanya sama dengan ayna (dari mana). Contoh QS. Ali ‘Imra>n/ 3: 37: 

ذَا  رَْيََُ أَنَّٰ لَكِ ىَٰ   ۚ  قَالَتْ ىُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّوِ  ۚ  قَاؿَ يَٰ
Artinya: ‚Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) 
ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah.‛ 

(3) Maknanya sama dengan mata > (kapan). Contoh: 

 أحببنِ أنّ شئت
Artinya: ‚Cintailah aku kapanpun kamu mau‛ 

i) Kam 

Kam merupakan adat istifha>m yang maknanya menanyakan jumlah yang 

masih samar. Contoh: 

 لَبِثْتُمْ؟كَمْ 
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j) Ayyu 

Ayyu digunakan untuk menanyakan salah satu dari dua pilihan yang sama 

kemungkinannya. Contoh QS. Maryam/19; 73: 

 أَىُّ ٱلْفَريِقَيْنِ خَيػْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيِّا ۚ  اۚ  للَِّذِينَ ءَامَنُو ۚ  قَاؿَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا
Artinya: ‚Orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: 
"Manakah di antara kedua golongan (kafir dan mukmin) yang lebih baik tempat 
tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuan(nya)?‛ 

 Kata ini juga sring digunakan digunakan untuk menanyakan hal yang 

berkaitan dengan waktu, tempat, keadaan, jumlah, baik untuk yang berakal maupun 

yang tidak. 

Sebagaimana yang telah peneliti katakan bahwa terkadang terdapat makna 

yang berbeda dengan makna sebenarnya. Maka adapun maksud-maksud penggunaan 

adat istifha>m yang menyimpang atau makna yang berbeda dengan makna asalnya 

dari tujuan awalanya adalah sebagai berikut: 

(1) Amar (perintah). Contoh QS. Al-Maidah/5: 91: 

وَةَ وَٱلْبػَغْضَا نَكُمُ ٱلْعَدَٰ اَ يرُيِدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَف يوُقِعَ بػَيػْ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّوِ وَعَنِ ءَ فِِ ٱلخَْمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۚ  إِنََّّ
 فػَهَلْ أنَتُم مُّنتػَهُوفَ  ۚ  ٱلصَّلَوٰةِ 

Artinya: ‚Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan 
dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu 
(dari mengerjakan pekerjaan itu)‛ 

(2) Nahy> (larangan). Contoh QS. Al-Tawbah/9: 13: 

تِلُوفَ قػَوْمًا نَّكَثوُ فَٱللَّوُ  ۚ  بَزْشَوْنػَهُمْ أَ  ۚ  بإِِخْرَاجِ ٱلرَّسُوؿِ وَىُم بَدَءُوكُمْ أَوَّؿَ مَرَّةٍ  ۚ  أيََْٰنػَهُمْ وَهََُّوا ۚ  اۚ  أَلَا تػُقَٰ
 أَحَقُّ أَف بَزْشَوْهُ إِف كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

Artinya: ‚Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah 
(janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan 
merekalah yang pertama mulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada 
mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar 
orang yang beriman‛ 

(3) Taswiyyah (menyamakan antara dua hal). Contoh QS. Al-Baqarah/2: 6: 
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ْـ لَمْ تنُذِرْىُمْ لَا يػُؤْمِنُوفَ ءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَ ۚ  سَوَا ۚ  إِفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا  نذَرْتػَهُمْ أَ
Artinya: ‚Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri 
peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman‛ 

(4) Nafyu (kalimat nagasi). Contoh QS. Al-Rahman/55: 60: 

نُ ۚ  لْ جَاَاىَ  حْسَٰ نِ إِلاَّ ٱلْإِ حْسَٰ  ءُ ٱلْإِ
Artinya: ‚Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)‛ 

(5) Inkar (penolakan). Contoh QS. Al-An’am/6: 40: 

دِقِينَ قُلْ أَرَءَيػْتَكُمْ إِفْ أتَىَٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّوِ أَوْ أتَػَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيػْرَ ٱللَّوِ تَدْعُو   فَ إِف كُنتُمْ صَٰ
Artinya: ‚Katakanlah: Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu, 
atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyeru (tuhan) selain Allah; jika 
kamu orang-orang yang benar!‛ 

(6) Tasywi>q (membuat kerinduan). Contoh QS. Al-Shaf/61: 10: 

رَةٍ تنُجِيكُم مّْنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ  ۚ  أيَػُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۚ  يَٰ   ىَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَىٰ بِذَٰ
Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu 
perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?‛ 

(7) Isti’na>s (sapaan akrab). Contoh QS. Al-Ta>ha/20: 17: 

وُسَىٰ   وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ يَٰ
Artinya: ‚Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?‛ 

(8) Taqri>r (menetapkan). Contoh QS. Al-Insyira>h/94: 1: 

 أَلمَْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَؾَ 
Artinya: ‚Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?‛ 

(9) Tah{wi>l (menunjukkan kedahsyatan). Contoh QS. Al-Haqqah/69: 1-3: 

 )٣(قَّةُ ۚ  أدَْرَىٰكَ مَا ٱلْحاَ ۚ  وَمَا) ٢(قَّةُ ۚ  مَا ٱلْحاَ) ١(قَّةُ ۚ  ٱلْحاَ
Artinya: ‚Hari kiamat (yang pasti terjadi) 1, Apakah hari kiamat itu? 2, dan tahukah 
kamu apakah hari kiamat itu? 3.‛ 

(10) Istib’A>d (menganggap jauh atau tak mungkin). Contoh QS. Al-Dukha>n/44: 

13: 

 ءَىُمْ رَسُوؿٌ مُّبِينٌ ۚ  أَنَّٰ لَذمُُ ٱلذّْكْرَىٰ وَقَدْ جَا
Artinya: ‚Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang 
kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,‛ 

(11) Ta’zi>m (pengagungan). QS. Al-Baqa>rah/2: 255: 

تِ وَمَا فِِ ٱلَْرْضِ  ۥلَّوُ  ۚ  سِنَةٌ وَلَا نػَوٌْـ  ۥلَا تأَْخُذُهُ  ۚ  إِلَٰوَ إِلاَّ ىُوَ ٱلحَْىُّ ٱلْقَيُّوُـ  ۚ  ٱللَّوُ لَا  وَٰ مَن  ۚ  مَا فِِ ٱلسَّمَٰ
 … ۚ   ۦإِلاَّ بإِِذْنوِِ  ۥ يَشْفَعُ عِندَهُ ذَا ٱلَّذِى 
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Artinya: ‚Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang 
Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan 
tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat 
memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya?‛ 

(12) Tahqi>r. Contoh:  

  أَىَذَا الَّذِي مَدَحتَوُ كَثِيراً؟
Artinya: ‚Inikah orang yang selalu anda puji-puji?‛ 

(13) Ta’ajjub (merasa heran). QS. Al-Furqa>n/25: 7: 

ذَا ٱلرَّسُوؿِ  ۚ  وَقَالُوا َـ وَيَْشِى فِِ ٱلَْسْوَاؽِ مَاؿِ ىَٰ  نَذِيراً ۥأنُاؿَِ إِلَيْوِ مَلَكٌ فػَيَكُوفَ مَعَوُ  ۚ  لَوْلَا  ۚ  يأَْكُلُ ٱلطَّعَا
Artinya: ‚Dan mereka berkata: Mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di 
pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat 
itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia?,‛ 

(14) Tah{akkum (cemohan). Contoh: 

 أعقالك كذا؟ تفعل أف لك يسوغ
Artinya: ‚Pikiranmu seperti itu? Lakukan itu dengan benar?‛  

(15) Wa’i>d (Ancaman). Contoh QS. Al-Fajr/89; 6: 

 كَ بِعَادٍ أَلمَْ تػَرَ كَيْفَ فػَعَلَ رَبُّ 
Artinya: ‚Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap 
kaum ‘A>d?‛ 

(16) Istibt}a>’ (merasa lamban). Contoh QS. Al-Baqa>rah/2: 214: 

ْـ حَسِبْتُمْ أَف تَدْخُلُوا ءُ ۚ  ءُ وَٱلضَّرَّاۚ  مَّسَّتػْهُمُ ٱلْبَأْسَا ۚ  قػَبْلِكُم مِن  ۚ  ٱلْْنََّةَ وَلَمَّا يأَْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا ۚ  أَ
 إِفَّ نَصْرَ ٱللَّوِ قَريِبٌ  ۚ  أَلَا  ۚ  مَتَٰ نَصْرُ ٱللَّوِ  ۥمَعَوُ  ۚ  حَتَّٰ يػَقُوؿَ ٱلرَّسُوؿُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ  وَزلُْالُِوا

Artinya: ‚Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum 
datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum 
kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan 
(dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang 
beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, 
sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.‛ 

(17) Al-irshad (petunjuk) dan al-tadhkir (pengingat). contoh QS Ghaafir; 40/82: 

قِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قػَبْلِهِ   ۚ  فِِ ٱلَْرْضِ فػَيَنظرُُوا ۚ  أفَػَلَمْ يَسِيروُا أَكْثػَرَ مِنػْهُمْ وَأَشَدَّ  ۚ  اۚ  كَانوُ  ۚ  مْ كَيْفَ كَافَ عَٰ
 يَكْسِبُوفَ  ۚ  أَغْنَىٰ عَنػْهُم مَّا كَانوُا ۚ  قػُوَّةً وَءَاثاَرًا فِِ ٱلَْرْضِ فَمَا

Artinya: ‚Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi ini, lalu 
memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Adalah 
orangorang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan (lebih banyak) 
bekas-bekas mereka di muka bumi, maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat 
menolong mereka.‛ 
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(18) Ikhbar (Menginformasikan). Contoh QS al-Baqarah; 2/12:  

 إِنػَّهُمْ ىُمُ ٱلْمُفْسِدُوفَ وَلَٰكِن لاَّ يَشْعُرُوفَ  ۚ  أَلَا 
Artinya: ‚Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat 
kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.‛ 

(19) Tashwiq (Memotivasi). Contoh QS al-Shaf; /10: 

رَةٍ تنُجِيكُم مّْنْ عَذَابٍ ألَيِمىَ  ۚ  أيَػُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۚ  يَٰ   لْ أدَُلُّكُمْ عَلَىٰ بِذَٰ
Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu 
perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?‛ 

d. Nida>’ 

Secara leksikal nida> artinya seruan. Sedangkan dalam terminologinya: 

وىو طلب إقباؿ الدخاطب, وإف شئت فقل: دعوة لساطب بحرؼ نائب مناب فعل, كػ مأدعو  أو 
 57مأنادي 

Artinya: ‚Meminta tanggapan orang kedua (yang diajak berkomunikasi. Atau 
mengajak ‚Mukhatab‛ orang kedua dengan kata seru pengganti kata kerja seperti 
‚ad’u, saya mengajak, atau ‚unadi‛, saya berseru.‛ 

Adapun kata-kata yang berfungsi sebagai kata panggilan atau seruan yaitu: 

ya> (يا), hamzah (ء), ay (أى), a>y (آى), aya> ( اٌ يأ ), haya> ( ٌىيا), wa> (وا), dan a> (آ). 
Kalimat yang diawali dengan kata seru, maka kata seru itu seperti mengganti 

kata kerja dan subjeknya (fa>’il) yaitu saya, maka dalam kalimat tersebut tersirat kata 

kerja yang subjeknya saya, yakni ‚ad’u‛, saya mengajak, memanggil atau ‚una>di‛, 

saya berseru.58 

Adapun penggunaan kata-kata seruan (أدوات النداء) terbagi kedalam dua 

bagian dalam penggunaanya, yaitu: 

1) Kata seruan yang digunakan untuk menyeru sesuatu yang dekat dengan 

menggunakan huruf a> (آ) dan ay (أى) sekalipun terkadang muna>da-nya jauh 
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sebagai isyarat adanya kedekatan orang yang menyeru dengan muna>da-

nya. Contoh :  ِّأبن 
2) Kata seruan yang digunakan untuk menyeru sesuatu yang jauh dengan 

menggunakan huruf nida>’ selain yang dua tersebut. Tetapi kadang-kadang 

muna>da yang dekat dianggap sebagai muna>da yang jauh sebagai isyarat 

atas ketinggian derajat muna>da atau kerendahan martabatnya, atau 

kelalaian dan kebekuan hatinya. Contoh:  

 يا ربّي إف عظمت ذنوب كثرة * فقد علمت بأف عفوؾ أعظم
Artinya: ‚Wahai Rabbku seandainya dosa-dosaku sangat besar maka sesungguhnya 
aku tahu bahwa pengampunan-Mu itu lebih besar‛  

 Akan tetapi sebagian besar pakar berpendapat bahwa ya> (يا) untuk menyeru 

yang jauh atau orang yang tertidur atau orang yang terlupa.59 

Makna-makna nida>’ pada umumnya bermakna seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Namun makna nida>’ dalam beberapa konteks keluar dari makna aslinya 

disebabkan oleh qarinah tertentu. Adapun makna-makan yang keluar dari makna 

aslinya yaitu: 

a) Anjuran, mengusung, mendorong, atau menyenangkan, seperti perkataanmu 

pada orang yang bimbang ‚الإغرا‛ dalam menghadapi musuh: 

 يا شباب أقدـ!
Artinya: ‚Wahai pemuda majulah!‛ 

b) Teguran keras/mencegah, ‚الاجر‛ seperti ucapan sya‟ir: 

 يا قلب ويحك ما سمعت لناصح * لداّ ارتيت ولا اتقّيت ملحاً 
Artinya: ‚Wahai hati, celaka kamu tidak mau mendengarkan orang yang 
menasehatimu ketika kau tersudut dan tidak dapat menghindari cobaan.‛ 

c) Penyesalan/keresahan dan kesakitan ‚التحسر و التوجع‛ Seperti firman Allah 

swt pada surah al-Naba>’ ayat 40: 
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 اۚ  يَٰلَيْتَنِى كُنتُ تػُرَٰبً وَيػَقُوؿُ ٱلْكَافِرُ 
Artinya: ‚Dan orang kafir berkata: "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah 
tanah‛ 

d) Mohon pertolongan ‚الإستغاثة‛ seperti ungkapan berikut ini:  

 يا الله للمؤمنين
Artinya: ‚Wahai Allah tolonglah orang-orang mu’min‛ 

Dan ada beberapa lagi yang lain seperti: Ratapan/mengaduh (الندبة), kasihan 

 mengingat-ingat ,(التح رٌ و التضجر) bingung/gelisah ,(التعجب) kekaguman ,(التَحم)

  .(الإختصاص) mengkhususkan ,(التذكر)
e. Tamanni> 

Pengertian tamanni secara terminologi adalah: 

ُتَمَنِّْ لِاستِحَالَتِوِ في ألَتَّمَنِّْ 
ىُوَ طلََبُ أمَرٍ لَزبُوبٍ أَو مَرغُوبٍ فِيوِ وَلَكِن لَا يرُجَى حُصُولوُُ في اعتِقَادِ الد

نَاؿِ.
َ
راً بعَِيدَ الد  تَصَوُورهِِ أَو ىُوَ لَا يَطمَعُ في الُحصُوؿِ عَلَيوِ إِذ يػَرَاهُ باِلنّْسبَةِ إِلَيوِ مُتػَعَذَّ

Artinya: ‚Al-Tamanni> (angan-angan) adalah mendambakan sesuatu yang disukai 
atau diinginkan, akan tetapi tidak diharapkan realisasinya oleh orang yang berangan-
anagan itu. Karena mustahil dalam pemikiranya, atau ia tak ingin memperolehnya. 
Karena menurut pendapatnya sulit atau jauh baginya untuk mencapainya.‛ 

Kata yang dipergunakan dalam tamanni> adalah ‚layta‛ ليت. Contoh dalam 

QS. Al-Qashash/ 28; 79: 

نػْيَا يَٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ  ۚ   ۦفِِ زيِنَتِوِ  ۦفَخَرجََ عَلَىٰ قػَوْمِوِ  لَذُو حَظٍّ  ۥأوُتِىَ قَٰرُوفُ إِنَّوُ  ۚ  مَاقَاؿَ ٱلَّذِينَ يرُيِدُوفَ ٱلْحيَػَوٰةَ ٱلدُّ
 عَظِيم

Artinya: ‚Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah 
orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga kiranya kita 
mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun; sesungguhnya ia benar-
benar mempunyai keberuntungan yang besar‛ 

3. Korelasi antara Uslu>b dan Balagah 

Ilmu balagah yang terdiri dari tiga bidang kajiannya yaitu al-ma’a>ni, albaya>n 

dan al-badi>’ memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan uslu>b/ gaya bahasa. 

Karena pada hakekatnya pembahasan ketiga bidang kajian tersebut tiada lain adalah 

pembahasan tentang uslu>b. Walaupun tiap bidang kajian tersebut memiliki pokok-

pokok bahasan sendiri, namun ruang lingkup pembahasan bertemu pada pembahasan 
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tentang gaya bahasa. Secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Al-ma’a>ni membahas macam-macam uslu>b dari segi struktur kalimatnya 

seperti struktur kalimat dalam nahwu. Bedanya pembahasan struktur dalam nahwu 

dimulai dari kata dan berhenti sampai dengan kalimat. Sedangkan pembahasan 

struktur dalam ma’a>ni dimulai dari kalimat dan dilanjutkan dengan hubungan antar 

kalimat, yaitu hubungan (konteks) satu kalimat dengan kalimat lain yang terletak 

sebelumnya dan sesudahnya. Pembahasannya meliputi: al-ija>z, al-hz}f, al-qshru, al-

tikra>r, al-fas}l wa al-was}l, dll. 

b. Al-baya>n membahas uslu>b dasar penggunaan bahasa kiasan mulai dari apa 

yang disebut tasybi>h (perumpamaan) isti’a>rah lalu al-maja>z dan kina>yah 

(metonomi). 

c. Al-badi>’ membahas uslu>b dan membedakannya atas dasar pertautan, dan 

pertentangan, yang melahirkan keserasian, yang pada gilirannya akan berfungsi 

sebagai hiasan pada suatu  kalam baik hiasan pada bunyi, leksikal atau hiasan pada 

makna. 

B. Ruang Lingkup Ilmu Bala>gah 

Balagah dalam terminologi ilmu berarti sebuah kemampuan untuk 

mengungkapkan apa yang ada dalam fikiran dengan ungkapan yang jelas maknanya 

dan benar strukturnya, sangat berkaitan erat dengan sastra bahkan awalnya 

mencakup ilmu sastra dengan segala macam bentuk dan keindahannya.
60

 Balagah 

dalam pengertian ini sering dipadankan dengan retorika, Gorys Keraf mengartikan 

retorika sebagai suatu teknik pemakaian bahasa sebagai seni, baik lisan maupun 

                                                             
60

Kamil Al-Muhandis, Mu’jam al- Musthalaha>t al-‘Arabiyyah fi al-Lugah wa al-Adab., Cet. 

II (Beirut: Maktabah Lubnan, 1983), h. 259  



  43 

 

 
 

tertulis, yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun dengan baik.
61

 

Susunan pengetahuan yang berupa komulasi aturan-aturan pragmatik dan estetika 

kalimat itulah yang dalam bahasa Arab kemudian disebut sebagai Ilmu Balagah. 

Nilai Balagah untuk setiap kala>m bergantung kepada sejauh mana kala>m itu 

dapat memenuhi tuntutan situasi dan kondisi, setelah memperhatikan fasha>hah-nya. 

Adapun kala>m fas}ih> adalah kala>m yang secara nahwu tidak dianggap menyalahi 

aturan yang mengakibatkan d}a’fu al-ta’li>f (lemah susunan) dan ta’qi>d (rumit), secara 

bahasa terbebas dari ghara>bah (asing) dalam kata-katanya, secara s}araf terbebas dari 

menyalahi qiya>s, seperti kata , الجلل karena menurut qiya>s adalah الجل dan secara 

dzauq terbebas dari tana>fur (berat pengucapannya). 

1. Perkembanagan Ilmu Balagah 

Ilmu balagah merupakan sebuah disiplin ilmu yang tidak serta merta lahir 

begitu saja dalam keadaan sempurna dengan pembahasan dan pembagiannya. 

Terdapat periode tahapan maupun proses yang mempengaruhi tumbuh kembangnya. 

 

a. Periode Pertumbuhan 

Pada periode ini balagah masih berada dalam rangkuman tiga kajian pokok 

ilmu, yaitu kajian ilmu kesusastraan, kebahasaan dan Al-qur’an.62 

1) Ilmu Al-Qur’an 

Al-Quran merupakan mukjizat yang tak hanya dari segi kandungan isi tetapi 

juga keindahan bahasa dan uslu>b (gaya bahasa) -nya. Hal tersebut sesuai firman 

Allah swt. dalam Q.S Al-Isra>’, ayat 88 yang berbunyi;  

نسُ وَٱلِْْنُّ عَلَىٰ  ذَا ٱلْقُرْءَافِ لَا يأَْتوُفَ بدثِْلِوِ  ۚ  أَف يأَْتوُا ۚ  قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِ وَلَوْ كَافَ بػَعْضُهُمْ  ۦبدثِْلِ ىَٰ
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 ظَهِيراً لبِػَعْضٍ 
‚Katakanlah: ‚Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang 
serupa al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan 
dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.‛ 

Kemukjizat al-Quran pernah dirasakan oleh abu al-Wali>d. Ia diutus oleh elite-

elite Quraisy untuk menemui Nabi Muhammad dengan misi mengajak Nabi agar 

meninggalkan dakwah. Saat itu Nabi membaca QS 41 (Fussilat) dari awal hingga 

akhir. Setelah mendengar surah itu bukannya mengajak Nabi meninggalkan dakwah, 

malah ia kembali kepada elite Quraisy Makkah yang mengutusnya. Katanya: ‚Aku 

belum pernah mendengarkan kata-kata yang seindah itu. Itu bukanlah puisi, bukan 

sihir, bukan pulah kata-kata ahli tenung. Sesungguhnya al-Quran itu ibarat pohon 

yang daunnya rindang, akarnya terhujam ke dalam tanah. Susunan kata-katanya 

manis dan enak didengar. Itu bukanlah kata-kata manusia. Ia adalah tinggi dan tak 

ada yang dapat mengatasinya‛. Selain itu, keindahan sastra al-Quran juga bisa 

dilihat dari sejarah masuk Islamnya ‘Umar bin Khatta>b. Semua sejarahwan 

menyebut beliau masuk islam karena keterpesonaannya yang luar biasa terhadap 

estetika bentuk dan isi Surah T|a>ha> ayat 1-5.
63

 

Pada saat turunnya Alquran, bahasa Arab merupakan bahasa yang murni dan 

bermutu. Bahasa Arab belum terkontaminasi dengan bahasa asing lainnya. Namun 

seiring dengan peningkatan peran agama, sosial dan politik yang diembannya, 

bahasa Arab mulai berasimilasi dengan bahasa-bahasa lain didunia, seperti Persia, 

yunani, india dan bahasa-bahasa lainnya. Asimilasi dengan bahasa Persia lebih 

banyak dibanding dengan bahsa-bahasa lainnya. Asimilasi ini muncul karena bangsa 

Arab banyak yang melakukan pernikahan dengan bangsa Persia, sehingga sedikit 

banyak bahasa Arab terwarnai dengan bahasa tersebut. Selain itu pula banyak 
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keturunan Persia yang menempati posisi penting baik dibidang politik, militer, ilmu 

pengetahuan dan keagamaan. Dominasi keturunan Persia terjadi pada masa 

kekahalifahan daulat Bani Abbasiyah.
64

 

Dengan berasimilasinya para pakar bahasa Arab asal Persia, seperti Sibawaih, 

Abu> ‘Ali al-Fa>risi>y, al-Zamakhsyari>y, Ibn Juna, dan lain sebagainya, kedalam 

masyarakat Arab dan Islam, mulailah bahasa Arab mengalami bermacam-macam 

dialek. Apalagi pemimpin-pemimpin yangberkuasa bukan orang Arab, sehingga 

timbullah suartu bahasa pasar yang telah jauh menyimpang dari bahasa aslinya. 

Kondisi ini terjadi pada beberapa wilayah Islam seperti Mesir, Baghdad (Irak), dan 

Damaskus (Suriah), yang paling hebat terjadi dipersia.
65

  

Kemunculan bermacam-macam dialek pada bahasanya, membuat orang-

orang Arab merasa prihatin dan mulailah berfikir untuk mengembalikan bahasa 

untuk mengembalikan bahasa Arab pada kemurniannya. Mereka mulai menyusun 

ilmu nahwu, sharaf dan balagah. Para pakar bahasa Arab mulai meyusun ilmu 

balagah yang memcangkup ilmu al-baya>n, al-ma’a>ni>y, dan albadi’. Ilmu-ilmu ini 

disusun untuk menjelaskan keistimewaan dan keindahan susunan bahasa Arab 

Alquran dan segi kemukjizatannya. Ilmu itu disusun stelah muncul dan 

berkembangnya ilmu nahwu dan sharaf.
66

 

Kitab Maja>z al-Qur’an karya Abu> Ubaidah Mu’ammarun ibn al-Mutsanna> 

(Wafat 210 H), adalah kitab tafsir pertama yang memuat pemikiran dan kajian 

balagah, sehingga sebagian sejarawan menganggapnya sebagai buku ilmu balagah.
67

 

2) Ilmu Kesusastraan 
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Balagah merupakan ilmu yang memang lekat hubungannya dengan ilmu 

kesusastraan. Adapun yang dimaksud dengan ilmu kesusastraan ialah ilmu yang 

membahas tentang kritik sastra dan sejarah kesusastraan itu sendiri. Walaupun 

balagah termasuk kedalam ilmu kesusastraan, tetapi pada awalnya balagah itu 

berada dalam rangkuman kajian ilmu tafsir.68 

Pengaruh ilmu kesusastraan terhadap balagah pada masa periode pertama ini 

adalah kitab al-Baya>n wa al-Tabyi>n karya al-Ja>h{iz yang banyak membahas tentang 

sastra. Kitab ini juga, memuat pokok-poko ilmu balagah yang sangat membantu para 

pakar balagah pada periode berikutnya.69 

3) Ilmu kebahasaan 

Peranan ilmu-ilmu kebahasaan merupakan salah satu andil yang sangat besar 

dalam proses berkembangnya balagah. Melihat banyaknya pembahasan syair dan 

prosa Arab yang turut mewarnai kazanah kebahasaan.  

Kajian tentang balagah awalnya secara umum masih tersebar kedalam 

pembahasan tatabahasa Arab yang dapat dijadikan sebagai dasar pertama dalam 

kajian balagah pada periode kemudian. Pembahasan yang menyangkut tarki>b dan 

ma’a>ni, pada periode berikutnya masuk dalam kajian ilmu Ma’a>ni, sedangkan yang 

terkait dengan metode al-dila>lah ‘ala al-ma’na, masuk dalam kajian ilmu Baya>n dan 

adapula yang masuk kedalam kajian ilmu Badi’.70 

Perkembangan Balagah yang semakin baik tersebut ditandai dengan 

munculnya para tokoh yang kompeten dan karya-karya besar mereka pada abad ke-II 

H, seperti Abu ‘Ubaidah (w. 211 H), Ibnu Qutaibah (w. 276 H), Ibnu Hasan al-
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Rumani (w. 284 H), al-Farra’ (w.207 H), dan Al-Jahizh (w. 255 H). Abu ‘Ubaidah 

menyusun sebuah kitab tentang Majaz Alquran yang bernama Majazul Qur’an. Ibnu 

Qutaibah menulis kitab Ta’wil Musykil Alquran, dan Al-Farra’ menulis kitab 

Ma’anil Qur’an yang meski kebanyakan berisi kajian ilmu Nahwu, tapi juga 

menyinggung kajian ilmu Balagah. Sedangkan al-Rumani menyusun kitab An-Nukat 

fi I’jazil Qur’an. Dan Al-Jahizh dipandang sebagai tokoh yang sangat berjasa dalam 

sejarah perkembangan ilmu Balagah secara umum dan ilmu Bayan secara khusus, 

lewat karya tulisnya yang berjudul al-Bayan wa al-Tabyin.71 

Diantara ciri perkembangan balagah pada periode awal yaitu: 

1. Tiadanya klasifikasi pembagian bab sebagaimana lazimnya dalam metode 

ilmiah. 

2. Keragaman nama yang digunakan dalam istilah balagah itu sendiri. 

3. Masih bercampur dan tumpeng tindihnya masalah lain kedalam ranah ilmu 

balagah. 

4. Belum terdapat perbedaan diantara ketiga ilmu balagah yakni ilmu baya>n, ilmu 

badi>’ dan ma’a>ni. 

 

 

b. Periode Perkembangan 

Sedangkan periode perkembangan menuju masa kematangan balagah 

berlanjut. Periode ini berlangsung selama dua abad, yaitu abad III dan IV Hijriyah.72 

Periode ini ditandai dengan banyaknya lahir pakar-pakar balagah, seperti al-Ja>hizh, 
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Ibn Mu’taz, Abu Hilal al-Askari, al-Amadi, al-Rummani, al-Baqillani, Ibn Qutaibah, 

Quddamah, al-Qadhi al-Jurjani, dan lain-lain.73 

Para pakar tersebut memberikan sumbangsi besar melalui disiplin ilmu 

masing-masing. Seperti al-Ja>hizh, Ibn Mu’taz, Abu Hilal al-Askari, al-Amadi, 

mewakili displin ilmu kesusastraan. Ibn Qutaibah mewakili kebahasaan. Quddamah 

mewakili ilmu logika dan filsafat dan al-Rummani mewakili ilmu kalam.74 

c. Periode Kemantapan 

Periode ini meliputi abad kelima dan awal abad VII Hijriyah. Perkembangan 

balagah pada masa ini salah satunya disebabkan oleh persinggungannya dengan ilmu 

kalam dan filsafat terkait dengan i’jazul Qur’a>n. Adanya fenomena inilah yang 

kemudian oleh para pakar sekarang dimunculkan istilah madrasah adabiyyah dan 

madrasah kalamiyyah atas dasar kecenderungan yang dipilih dalam melakukan 

pembahasan balagah.75 

Tiap-tiap madrasah ini memiliki ciri khas tersendiri. Para pembela madrasah 

kalamiyyah memfokuskan pembahasan balagah mereka dengan membuat batasan-

batasan lafzi dan spirit perdebatan. Kemudian fokus dengan membuat berbagai 

macam definisi-definisi dan kaidah-kaidah tanpa banyak menunjukkan contoh-

contoh bukti sastrawi baik puisi maupun prosa. Untuk menentukan tepat dan indah 

atau tidaknya bahasa mereka banyak berpegang pada analogi filsafat dan kaidah-

kaidah logika. 

Sedangkan madrasah adabiyyah, mereka sangat berlebihan dalam 

mengajukan bukti-bukti (contoh-contoh) sastrawi baik puisi maupun prosa, serta 

tek-teks ayat Alquran dan sedikit sekali memperhatikan tentang definisi dan lain-
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lainnya. Untuk menentukan tepat dan indah atau tidaknya bahasa mereka lebih 

banyak berpegang pada rasa seni, keindahan daripada kepada filsafat ataupun 

logika.76 

Madrasah kalamiyyah memang sangat berkepentingan dengan penguatan 

i’jazul Qur’a>n yang mana hal itu adalah titik temu antara sastra, akidah, filsafat 

ketuhanan, dan lainnya. Sedangkan madrasah adabiyyah, mereka banyak 

menguatkan karya sastra, latihan menyusun bahasa yang baik, dan mendidik rasa 

kritis. 

Masa berjalan, pada akhirnya madrasah kalamiyyah lebih menguat 

dibandingkan adabiyyah hingga sampailah konsep balagah yang kita kenal saat ini, 

dari kitab-kitab yang ditulis para pakar-pakarnya tersebut dari masa ke masa. 

Sehingga fase ini diistilahkan sebagian kalangan dengan masa kebekuan sastra 

karena balagah lebih fokus pada penetapan kaidah-kaidah tanpa memperhatikan rasa 

keindahan yang ada pada teks.77 

2. Bidang kajian Balagah 

Wilayah kajian ilmu balagah meliputi ilmu ma’ani, bayan dan badi’. Ilmu 

ma’ani lebih menekankan pada kajian makna dari segi pemilihan diksi dengan 

cermat, rahasia-rahasia dibalik penyusunan kata dalam kalimat kenapa didahulukan 

dan kenapa diakhirkan, kenapa disebutkan dan terkadang tidak disebutkan, kenapa 

kata yang dipilih dalam bentuk ma’rifah atau nakirah, rahasia-rahasia makna dibalik 

penggunaan kalimat perintah, larangan, angan-angan, seruan (nida), uslu>b qasr, 

makna pemakaian kata sambung dan tidak memakai kata sambung serta uslu>b i’jaz 

(kalimat yang pendek namun sarat makna), itnab (kalimat Panjang yang 

menjelaskan) dan musawah. Sedangkan ilmu bayan lebih menekankan kepada taswir 
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(penggambaran) dengan menggunakan tasybih (perumpamaan), isti’arah (metafora), 

kinayah (metonimie) dan majaz mursal. Sedangkan Ilmu badi’ lebih kepada 

muhassinat (penghias) ungkapan apakah dengan menggunakan sajak, jinas (dua kata 

yang sama dalam satu kalimat namun arti berbeda), tibaq, muqabalah dan masih 

banyak lagi istilah-istilah dalam ilmu badi’.78 
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BAB III 

SEKILAS HABI>B ‘IDRU>S DAN SYAIRNYA TENTANG ILMU DALAM KITAB 

AL-KAUKAB AL-DURRI 

A. BIOGRAFI HABI>B ‘IDRU>S 

1. Latar Belakang 

Habi>b ‘Idru>s  dilahirkan pada hari senin tanggal 14 sya’ban 1309 H, di negeri 

‚Tarris‛ di Hadramawt Yaman selatan.
79

 Habi>b ‘Idru>s  merupakan anak ke-empat 

dari pasangan suami isteri, Sayyid Salim al-Jufri dan Syarifah Nour.
80

 Saudara-

saudaranya yaitu Sayid Abdul Kadir wafat di Cianjur-Jawa Barat, Sayid Syekh dan 

Sayid Abu Bakar keduanya wafat di Solo-Jawa Tengah, Sayid Alwi wafat di 

Hadramaut, dan Syarifah Lu’lu yang wafat di Hadramaut. 

Silsilah nasab beliau dari garis sang ayah sebagai berikut: ‚Idru>s bin Sa>lim 

bin Alwi> bin Saqqa>f bin Alwi> bin ‘Abdulla>h bin Husai>n bin Sa>lim bin ‘Idru>s bin 

Muhammad bin ‘Abdulla>h bin ‘Alwi> bin Abu> Bakar al-Jufri> bin Muhammad bin ‘Ali 

bin Muhammad bin Ahmad bin ‘Alwi> bin Muhammad bin ‘Ali bin ‘Ali bin 

Muhammad al-Faqi>h al-Muqaddam bin ‘Ali bin Muhammad S{a>hib Mirbath bin ‘Ali 

Khala’ Qasam bin ‘Alwi> bin Muhammad bin ‘Alwi> bin Ubaidilla>h bin Ahmad al-

Muha>jir bin I>sa al-Na>qib bin ‘Ali al-‘Uraidhy bin Ja’far al-S{a>diq bin Muhammad al-

Baqi>r bin ‘Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib suami Fatimah al-

Zahrah binti Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam‛.
81

 Sedangkan ibunya 
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mempunyai asal keturunan Bugis yang memiliki hubungan keluarga dengan Arung 

Matoa, Raja Wajo Sengkang.
82

 

Sayid Idrus tumbuh dan berkembang di bawah perawatan langsung dari 

ayahnya di Hadramaut. Ia juga belajar dari ulama setempat lainnya yang merupakan 

kawan ayahnya di antara mereka adalah Sayyd Muhsin bin Alawi Al-Saggaf, Abd 

Al-Rahman bin Ali bin Umar Al-Saggaf, Muhammad bin Ibrahim Balfagih, 

Abdullah bin Husain Saleh Al-Bahr dan Idrus bin Umar Al-Habshi. Selain itu, ia 

juga belajar pada ulama-ulama Makkah ketika ayahnya membawanya untuk 

menunaikan ibadah haji. Selama 6 bulan menetap ayahnya memperkanalkan guru tua 

kepada ulama-ulama kenamaan di Makkah dan Madinah dan dimanfaatkan untuk 

menimbah ilmu dari mereka terutama kepada Sayyid Abbas Al-Maliki al-Hasani 

sebagai mufti Makkah. Saat itu Hadramaut adalah salah satu daerah yang menjadi 

basis Islam di antara beberapa wilayah Muslim, dan menjadi sasaran penjajah 

Inggris. Ini membuat warga negara konsisten dengan nilai-nilai Islam karena para 

ulama merasa terus tertantang untuk mempertahankan keberlanjutan ajaran Islam 

dan kedaulatan negara.
83

 

Dalam suasana seperti itu Sayid Idrus tumbuh sebagai anak muda yang 

konsisten dengan ajaran Islam dengan situasi di mana ia harus banyak belajar untuk 

melanjutkan perjuangan untuk Islam masa depan dan kedaulatan negara. Kondisi ini 

telah mempengaruhi sebagian besar hidupnya di masa depan. Kondisi ini telah 

menempa dirinya dan kepribadiannya, sehingga ia tumbuh sebagai salah satu 

karakter dalam Hadramaut untuk berperang melawan kolonial Inggris, baik untuk 
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menegakkan Islam dan kedaulatan negara. Latar belakang ini menjadi salah satu 

alasan baginya untuk melanjutkan perjuangannya dalam pendidikan dan propaganda 

di Indonesia. Kegigihannya melawan kolonial Inggris, baik secara langsung maupun 

melalui perjuangan diplomatik, menjadikannya menjadi dirinya yang harus dibunuh 

oleh koloni Inggris.
84

 

Sayid Idrus bin Salim Al-jufri kemudian memutuskan untuk meninggalkan 

Hadramaut dan pindah ke Indonesia. Baginya Indonesia adalah negara yang akan 

dapat mengembangkan perjuangannya untuk mengembangkan pendidikan.
85

 

Keputusannya untuk melanjutkan perjuangan dan pesannya kepada pendidikan 

Indonesia adalah keputusan strategis, karena ia juga seorang putra Indonesia.
86

 

Sehinggah dapat dikatakan bahwa hal tersebut yang membuat Habi>b ‘Idru>s  datang 

ke Indonesia untuk yang kedua kalinya. Yang mana perjalan pertamanya yaitu 

Bersama ayahnya pada usianya sekitar 17 tahun dan kedatangannya yang kedua di 

tahun 1922 M.
87

 

2. Kiprah dan Perjuangannya di Indonesia 

Kiprah dan perjuangan yang telah dilakukan oleh Habi>b ‘Idru>s  setibanya di 

Indonesia amat sangat berarti. Baik dari segi materi maupun non-materi. Bahkan 

dalam bidang sosial maupun keagamaan hingga karya dan pemikirannya. 

Habi>b ‘Idru>s tiba di Indonesia dan menetap di Palu Sulawesi Tengah yang 

pada saat itu masih dalam kondisi terjajah oleh Belanda. Habi>b ‘Idru>s kemudian 
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mendirikan madrasah Alkhairaat pada tahun 1930, setelah menyadari bahwa 

kebodohanlah yang menyebabkan bangsa ini ditindas oleh penjajah.
88

 Alkhairaat 

dijadikan sebagai basis perlawanan terhadap penjajah fisik dan juga mengambil 

kebebasan berintelektual. Bagi Habi>b ‘Idru>s pendidikan yang ideal dan islami 

bukanlah pendidikan yang hanya mencerdaskan otak tetapi keseluruhan potensi yang 

ada dalam diri manusia itu sendiri, meliputi: akal, akhlak, sritual dan social.
89

 

Selain karena faktor penjajahan, latar belakang sehinggga berdirinya 

madrasah Islam Al-Khairaat ini antara lain:  

a. Mayoritas penduduk di Lembah Palu telah lama memeluk agama Islam 

b. Belum adanya sekolah yang berasaskan agama Islam, sebagai tempat 

untuk menerima ilmu keagamaan 

c. Para mubalig masih kurang, terutama yang memenuhi kebutuhan dalam 

memberikan ceramah dan da'wah serta penerangan kepada umat Islam 

khususnya kalangan putera/puteri di Lembah Palu.
90

 

Selama berada di Indonesia sikap dan pandangan nasionalisnya terhadap 

NKRI tak perlu lagi diragukan. Nasionalisme dan komitmen kebangsaan ini dapat 

disimak dalam syairnya ketika merespon detik-detik proklamasi kemerdekaan RI, 

tanggal 17 Agustus 1945:  

 راية العا رفرفي في سمآء * أرضها وجبالذا خضرآء
Bendera kemuliaan berkibar di angkasa * daratan dan gunung-gunungnya hijau 

 إف يوـ طلوعها يوـ فخر * عظمتو البآء والبنآء
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Sungguh hari kebangkitannya adalah hari kebanggaan * orang-orang tua dan anak-
anak memuliakannya 

 كل عاـ يكوف لليوـ ذكرى * يظهر الشكر فيها والثنآء

Tiap tahun hari itu menjadi peringatan * muncul rasa syukur dan pujian-pujian 
padanya 

 كل أمة لذا رما عا * ورما عانا الحمراء والبيضآء
Tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan * dan simbol kemuliaan kami adalah merah 
dan putih 

 ا سوكارنو حييت فينا سعيدا * بالدواء منك زاؿ عنا الدآءي

Wahai Sukarno! Engkau telah jadikan hidup kami bahagia * dengan obatmu telah 
hilang penyakit kami 

 أيها الرئيس الدبارؾ فينا * عندؾ اليوـ للورى الكميآء
Wahai Presiden yang penuh berkah untuk kami * engkau hari ini laksana kimia bagi 
masyarakat 

 باليراع وبالسياسة فقتم * ونصرتُ بذا جائت النبآء
Dengan perantara pena dan politikmu kau unggul * telah datang berita engkau 
menang dengannya 

 بيل الوطاف نعم الفدآءلا تبالوا بأنفس وبنين * في س
Jangan hiraukan jiwa dan anak-anak * demi tanah air alangkah indahnya tebusan itu 

 خذ إلى الماـ للمعاي  بأيدي * سبعين مليونا أنت والاعمآء
Gandengkan menuju ke depan untuk kemuliaan dengan tangan-tangan * tujuh puluh 
juta jiwa bersamamu dan para pemimpin 

 فستلقى من الرعايا قبولا * وسماعا لدا تقولو الرؤسآء
Pasti engkau jumpai dari rakyat kepercayaan * dan kepatuhan pada apa yang 
diucapkan para pemimpin 

 واعمروا للبلد حسا ومعنى * وبرىنوا للمل أنكم أكفآء
Makmurkan untuk Negara pembangunan materil dan spiritual * buktikan kepada 
masyarakat bahwa kamu mampu 

 أيد الله ملككم وكفاكم * كل شر بروكو العدآء
Semoga Allah membantu kekuasaanmu dan mencegahmu * dari kejahatan yang 
direncanakan musuh-musuh91

 

Bahkan menunjukkan konsistensinya dalam semangat nasionalismenya 

dengan tak ikut mendukung dan berkompromi dengan para penghianat konstitusi 

negara yang dilakukan oleh PERMESTA.  Penolakan Habi>b ‘Idru>s, baik untuk 
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bergabung maupun memfasilitasi  mereka dengan tidak meminjamkan gedung 

Madrasah Alkhairaat adalah langkah yang sangat kesatria dari seorang ulama 

terhadap penghianat NKRI.
92

 

Tak hanya itu, Habi>b ‘Idru>s juga melakukan perlawan terhadap 

kolonialisme, imperialisme dan komunisme sebagai wujud kemerdekaan individu, 

masyarakat maupun bangsa yang dapat dilhat dalam syair-syairnya: 

 سْلَِـ امَْريِْكَا * تػَقْضِيْ بِذَا اَسِيَا وَافَْريِْكَاعَدْوَةُ العَرَبِ وَاللِْ 

Musuh Arab dan Islam (adalah) Amerika Yang memerintah (menguasai) Asia 
sampai Afrika 

 والإسلـ مهلوكاوقوة الله لا بزفى على أحد * من حارب العرب 

Kekuatan keperkasaan dan kekuasaan Allah Swt tidak tersembuny diketahui oleh 
siapapun barang siapa memerangi bangsa Arab dan umat Islam pasti akan binasa 

 أما اليهود فقوـ لا خلؽ لػهم * فسرىم صار عند الناس مهتوكػػػػػػا

Adapun Yahudi Zionis mereka adalah kaum yang rendah budi dan semua tipu 
muslihat mereka yang keji itu telah terungkap dan diketahui oleh masyarakat luas. 

 لا يحلموف بدلك في أماكننا * فما لذم في أراضي العرب بسليكا
Janganlah mereka mimpi untuk mendirikan negara di tanah kami "Palestina" karena 
mereka tidak memiliki tanah sejengkal pun di negeri Arab 

 أنظر لتاريَنا الااىي وسػػػطوتو * منذ الصحابة تلقى العدؿ مسػلوكا
Lihatlah sejarah kita yg terang sejak masa sahabat niscaya kau akan mendapatkan 
keadilan dipijak. 

 نيهم أبدا * فالوعد بالظلم لا يغنِ الدهاليكػػػػػػػاووعد مبلغور  لا يغ
Dan deklarasi "Balfour" yang (menjanjikan kepada mereka untuk mendirikan negara 
Israil di tanah Palestina tidak merupakan legalisasi bagi mereka karena menjanjikan 
sesuatu kepada mereka dengan menyerukan hak milik bangsa Palestina) merupakan 
bentuk kezhaliman dan tidak menguntungkan Yahudi yang terkutuk itu.. 

يا مسجد القدس جاء النصر مبتدرا * فالدسلموف بصيعا في 
 مساعيػكػا

Hai masjid Qudus kemenangan akan segera tiba dan umat Islam seluruhnya akan 
berjuang untuk membebaskanmu. 

 عاداؾ بعض الناس واليػػػػػهوػػػد معا * والله ربي عدو من يعاديكا

Kamu dimusuhi oleh Yahudi Zionis dan sekutuya Allah Tuhanku akan menjadi 
lawan dan musuh mereka yang memusuhi kamu. 

 إف لم يقوموا قامت قيامتهم * وأصبحوا قد نسوا اسم الدرديكا
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Andai saja mereka kaum Yahudi tidak keluar kiamatlah atas mereka dan akhirnya 
mereka akan lupa kalimat merdeka 

 فل اعتَاؼ ولا منا مفاوضػة * ولا طريق القناة اليوـ تغطيػػػػكا

Maka tidak ada pengakuan dari kami dan tidak ada perundingan maupun negosiasi 
dan juga terusan Sues tertutup bagimu 

 من يستطيع بدنح الاعتَاؼ لذم * فالحكػػػػػػم للوطن الإذف إذ ذاكا

Siapa yang dapat mencegah pengakuan pemerintahan mereka untuk bangsa Arab 
sebagai suatu kosombongan pada saat itu. 

 ن أذناب أمريكاىم الدشردوف وقد حلت لزلهػم * صهائيػة الغرب م
Mereka kaum yg terusir (tempat mereka diduduki/ditunggangi) oleh antek-antek 
Barat (Zionis) dari antek-antek Amerika 

 والػػػػػػػوـ قاموا بجد في جهادىم * جهاد حق فليعقبو تفكيكا

Hari ini mereka berjuang keras dalam perjuangan mereka jihad yg benar tidak akan 
diikuti dengan perpecahan. 

 ومن قريب تراىم في مواطنهػم * في صفو عيش وبالبشر يناديػػكػا
Hari ini sebentar lagi kau akan melihat mereka di negeri-negeri mereka * dalam 
kemurnian hidup dan dengan manis muka memanggilmu. 

 * في صورة قد عرفتها سلنيػػػكا فأبشػر وبشر فالْهاد بدأ

Maka bergembiralah dan kabarkan berita gembira bahwa jihad telah dimulai dalam 
bentuk yang telah ditetapkan di Salanika 

 الخيل والليػل والػبيػػداء تعرفهم * بذاؾ بابن اليهود الدهاليػكػػا
Kuda, malam dan padang pasir memberi tahu mereka demikian itu hari turunan 
Yahudi yang celaka. 

أمست تساعد فيتناما شقيقتها * وعندىا ضرب واشنطوف 
ا 93الددروك

 

la telah membantu Vietnam saudara kandungnya dan padanya ditemukan sebagai 
bagian dari Washington 

 Adapun perlawanannya terhadap kejahatan komunis disebutkan dalam 

syairnya:  

لسنا نصدؽ ما جئنا بنشػرة * جاءت من السفييت أو من 
 الصين

Kami tidak pernah membenarkan berita yang datang kepada kami Yang datang dari 
Soviet atau dari Cina 

 فهػػػػػػػػػم بصيعا في أذؿ الذوفالله حارّٔم وشتت شملهم * 
Allah telah memerangi dan mencerai beraikan kesatuan mereka  * Mereka semuanya 
dalam keadaan hina – dina 
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 ومن ارتضاىم وارتضى قانونهم * أقبػح ّٔػم بذا القائػػػػػػػػػوف
Siapa yang merestui mereka dan mengikuti undang undang/peraturan mereka la akan 
menjadi jelek dan hina dengan mereka dan undang-undang/peraturan-peraturan 
mereka ini. 

 قالوا لنا ليس قليػل عػدىػم * بل عدىػم قد صار بالدليػوف
Mereka mengatakan pada kami bahwa jumlah pengikut mereka tidak sedikit bahkan 
jumlah pengikut mereka telah mencapai jutaan 

 نالوا من التأييد من رئيسهم * والرئيس الدفهوـ كآّنوف
Mereka telah memperoleh dukungan dari para pemimpin mereka Pemimpin mereka 
yang tamak dan rakus itu laksana orang gila 

 بوا بالديػنلا خير فيهم ولا في حأّم * قد كفروا قد كذ
Tidak ada sama sekali kebaikan pada mereka dan partainya  * karena mereka sungguh 
telah kufur dan telah mendustakan agama. 

 جرد عليهم سيف عدلك يا فت * بالعنف والتشديػد لا بالليػن
Wahai pemuda hunuskanlah pedang keadilan dan keperkasaanmu terhadap mereka 
Dengan kekerasan dan sergapan yang dahsyat bukan dengan lemah lembut. 

94برت رماد النار كامنة لذم * فػتتبع الددفوف برت الطين
 

Di bawah kepulan asap pertempuran pada mereka Engkau susulkan yang terkubur di 
bawah tanah. 

3. Akhir Hayatnya 

Habi>b ‘Idru>s sebagaimana dikenal merupakan sosok yang gemar berdakwah 

dan mengajar. Juga tidak lupa menggaet para tokoh maupun pemimpin di daerah 

tersebut untuk ikut membantu. Dalam setiap kunjungannya Habi>b ‘Idru>s 

menggadakan approach kepada raja-raja, seperti raja Parigi, Moutong, Tinombo, 

Tojo, dan tokoh-tokoh masyarakat yang semuanya tidak mau ketinggalan untuk 

membantunya
95

 

Kegemaran Habi>b ‘Idru>s dalam mengajar menjadikan sakit bukan sebagai 

penghalang baginya. Habi>b ‘Idru>s tetap mengajar walaupun sudah sakit parah hingga 

beberapa hari sebelum beliau meninggal. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh 
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Ustadz Abdullah ‘Awadh ‘Abdun (salah salah seorang muridnya), bahwa kitab 

terakhir yang mereka baca dan pelajari di hadapan Habi >b ‘Idru>s serta khatamkan 

beberapa hari sebelum wafatnya adalah kitab Ihya’ Ulumuddin. Habi>b ‘Idru>s sering 

mengatakan di depan murid-muridnya sementara belajar, bahwa beliau memohon 

kepada Allah agar menjadikannya tetap mengajar hingga nafas terakhir. Ternyata 

Allah mengabulkan doanya, karena beliau wafat di majelis (tempat) belajar dimana 

beliau selalu mengajar siang malam.
96

 

Pada hari Senin tanggal 12 Syawal bertepatan dengan tanggal 22 Desember 

1969, Habi>b ‘Idru>s menghembuskan nafas terakhirnya. Atas jasa-jasa Habi>b ‘Idru>s 

maka DPRD Gotong Royong Kabupaten Donggala menerbitkan surat penghargaan 

dan Piagam Penghargaan, lampiran III (a&b). Habi>b ‘Idru>s dalam mengemban misi 

pendidikan Al-Khairât mengalami 4 masa Pemerintahan; Belanda, Jepang, NICA, 

dan Republik Indonesia. Di masa Penjajahan Belanda dikenal dengan nama 'Instruksi 

Peringatan' karena Belanda tetap curiga dengan kegiatan Al-Khairaat di masyarakat 

dan Belanda menganggap Al-Khairaat sebagai penghalang pertama dan utama bagi 

kegiatan Zending dalam penyebaran Injil yaitu agama Kristen yang didukung oleh 

pemerintah Belanda.
97

 

Beliau wafat meninggalkan anak keturunan dan karya terbesarnya yakni 

Alkhairaat beserta para putra-putrinya. Namun diantara itu juga beliau 

meninggalkan salah satu karya terbesar yakni syair-syairnya yang dihimpun oleh 

cucu beliau yakni Habib Saqqaf bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri. 

Keturunannya dari beberapa pernikahan menggantikan dan melanjutkan 

perjuangan setelah Habi>b ‘Idru>s meninggal. Putranya Sayid Muhammad bin Idrus 
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Aljufrie menggantikannya dan meninggal pada tahun 1975. Dia digantikan oleh 

putranya Sayid Saqqaf bin Muhammad bin Idrus Aldjufrie (cucu pendiri Alkhairaat) 

sampai hari ini. Sayid Idrus adalah sosok yang hebat dan fenomenal di Indonesia 

timur tidak hanya karena ia adalah seorang sarjana yang hebat, tetapi 

keberhasilannya membangun dan mengembangkan pendidikan Alkhairaat untuk 

menyebar ke seluruh Indonesia, terutama Sulawesi, Kalimantan Timur, Maluku, dan 

Papua.
98

 

B. Syair Tentang Ilmu & Kitab al-Kaukab al-Durri 

1. Pengertian Syair 

Kata syair berasal dari bahasa Arab yakni sya’ara – yasy’uru ( يشعر -شعر ) 

yang berarti mengetahui dan merasakan.99 Sedangkan menurut terminologinya 

beberapa ulama memberikan pengertianya diantaranya:  

a. Ahmad Al-Askandariy dan Mustafa ‘Ana>niy 

 100البديع الشعر بأنو الكلـ الفصيح الدوزوف الدقفى الدعبر غالباً عن صور الخياؿ

Artinya: ‚Syair merupakan perkataan yang fasih, berwazan serta berqa>fiyah yang 
kadang-kadang diungkapkan melalui pengambaran khayalan yang mendalam‛ 

b. Qudamah bin Ja’far 

 101ىو قوؿ موزوف مقفي يدؿ علي معنِالشعر 

Artinya: ‚Syair adalah ucapan yang berwazan dan berqāfiyah yang mengandung 
makna‛ 

c. Ahmad al-Sya>yib 
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Menurut ahmad al-Sya>yib, syi’r atau puisi Arab adalah ucapan atau tulisan 

yang memiliki wazn atau bah}r (mengikuti prosodi atau ritme gaya lama) dan qa>fiyah 

(rima akhir atau kesesuaian akhir baris/sat{r) serta unsur ekspresi rasa dan imajinasi 

yang harus lebih dominan dibanding prosa.
102

 

Berdasarkan definisi Ahmad al-sya>yib, perbandingan pengertianya dalam 

sastra Barat dan Indonesia, definisi Muhammad al-Kuttani, dan juga penjelasan 

‘Izzuddin Ismail, bisa dikatakan bahwa puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan 

penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengosentrasikan semua kekuatan 

Bahasa, baik dalam struktur fisik maupun struktur luarnya. Hanya saja, agaknya 

dalam satra arab klasik, kecuali dalam puisi sufistiknya, pengosentrasian puisi 

sebagai Bahasa konotataif atau simbolik tidak terlalu ditekankan. Yang ditekankan 

adalah struktur luarnya yang harus memenuhi unsur ‘arudh dan unsur diksinya yang 

menyentuh emosi yang dianut umumnya literatur Arab dan diadopsi sastrawan 

Indonesia klasik dengan munculnya jenis syair yang bersajak aa.103 

Syair Arab adalah seni puisi yang dikembangkan bangsa Arab sepanjang 

sejarah mereka, sejak zaman pra-islam hingga dewasa ini. Syair Arab tidak timbul 

sekaligus dalam bentuk yang sempurna, tetapi sedikit demi sedikit berkembang 

menuju kesempurnaa, yaitu mulai dari bentuk ungkapan kata yang bebas (mursal) 

menuju sajak, dan dari sajak menuju syair yang berbahar rajaz. Mulai dari sinilah 

Syair Arab dianggap sempurna dan berkembang membentuk qasidah yang terikat 

dengan wazn dan qa>fiyah.104 
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Dalam beberapa pengertian yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa 

terbentuknya syair Arab dari oleh beberapa unsur diantaranya yaitu, wazn, qa>fiyyah, 

al-ghardh (tujuan) dan khaya>l (imajinasi). Wazn dan qa>fiyyah, keduanya adalah 

unsur pembentuk syair dari aspek fisik atau performa, sedangkan al-ghardh (tujuan) 

dan khaya>l merupakan unsur pembangun batin atau makna yang terkandung dalam 

syair. 

 

2. Pembagian dan Kategorisasi Syair Arab 

Pembagian dan kategorisasi syair didasarkan pada bentuk dan isi. Adapun 

secara bentuknya dibagi kedalam empat macam, yaitu syair multazim/tradisional, 

syair mursal/mutlaq, muwasysyha>t/disulam dan syair hurr/bebas yang menurut 

kategorinya syair mursal/mutlaq, muwasysyha>t masuk kedalam kategori syair 

hurr/bebas. 

a. Syair multazim/tradisional, yaitu syair yang terikat dengan aru>d (wazan/bah{r) 

dan qāfiyah. 

Contoh dari syair tradisional Arab yang menggunakan bah{r basi>t{ karya al-

Busairi>:  

 لزمّد سيّد الكونين والثقلين * والفريقين من عرب ومن عجم

 ىو الحبيب الذي ترجى شفاعتو * لكل ىوؿ من أىواؿ مقتحم
Artinya: ‚Muhammad adalah pemimpin dunia dan akhirat/pemimpin jin dan 
manusia/pemimpin orang Arab da Non-Arab, Ialah kekasih yang syafaatnya 
diharapkan dari seluruh keadaan takut (pada hari kiamat) yang menderu hati.‛ 

Syair tradisional Arab memiliki bentuk bayt yang beragam, kata bayt 

menurut bahasa berarti rumah/tempat menginap. Sedangkan menurut istilah dalam 

‘ilm aru>ḍ, bayt itu adalah suatu ungkapan sastra yang kata-katanya tersusun rapi 

untuk mengikuti not-not yang tersedia dalam taf’īlah-taf’īlah dan diakhiri dengan 
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qāfiyah.105 

Berdasarkan jumlah bayt maka syair itu diberi nama sebagai berikut: 

1) Jika syair itu terdiri dari satu bayt saja maka syair itu disebut ‚mufrad 

atau yatīm‛. 

2) Jika syair itu terdiri dari dua bayt saja maka syair itu disebut ‚nutfah‛. 

3) Jika syair itu terdiri dari 3,4,5 dan 6 bayt saja maka syair itu disebut 

‚qiṭ´ah‛. 

4) Jika syair itu terdiri dari 7 bayt ke atas, maka syair itu disebut 

‚qaṣīdah‛106 

 

b. Syair mursal/muṭlaq, yakni syair yang hanya terikat dengan satu irama atau 

ta’īlah tetapi tidak terikat dengan wazn dan qāfiyah. 

c. Syair muwasysyha>t/disulam, syair yang menggabungkan model qas{i>dah 

(baris pertama dan kedua disimpan sejajar) dan terkadang modelnya mirip 

ruba>’iyyah107 
tetapi dengan tiga baris tersusun ke bawah pada bagian 

selanjutnya. 

d. Syair hurr/bebas, yaitu syair yang sama sekali tidak terikat oleh wazn dan 

qāfiyah. Contoh dari syair hurr/bebas karya Na>zik al-Mala>ikah yang 

berjudul ‚Ana>‛: 

 والريح تسأؿ من أنا
 أنا روحها الحيراف أنكرني الاماف

 أنا مثلها في لا مكاف
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Zaenuddin, Mamat, Karakteristik Syi’r Arab, h. 18 

106
Hamid, Mas’an, Ilmu Arudh dan Qawafi, h. 13 

107
Syair Ruba>’iyyah (syair empat baris yang antar barisnya tidak sejajar) merupakan jenis 

syair yang digagas oleh ‘Umar Khayyam (w 1128 M) 
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 نبقي نسير ولا إنتهاء

 نبقي نَّر ولا بقاء

 إذا بلغنا الدنحنى
 الشقاءخلناه خابسة 
 108فإذا قضاء

Artinya: ‚Angin bertanya, siapa Aku 
Aku adalah jiwanya yang bingung, diingkari zaman 
Aku seperti dirinya, tidak punya tempat 
Selalu berjalan, tanpa akhir 
Selalu berlanjut, tanpa henti 
Bila aku sampai ditikugan, 
Aku mengira, itu adalah akhir penderitaan 
Tapi, itu ternyata tanah lapang.‛ 

Sedangkan dalam segi isi syair terbagi kedalam tiga bagian: 

1. Syair epik (qis{as{i), yakni syair berisi tentang cerita panjang yang memuat 

kejadian atau peristiwa kedalam sebuah kisah. Jenis ini terbagi pula 

kedalam tiga kelompok, yakni; epos/al-malhamah (cerita panjang seprti 

kisah ‚Ilyadzah Humirus bagi bangsa yunani), fabel (cerita tentang 

kehidupan binatang), dan balada/sya’bi (cerita rakyat yang mengharukan). 

2. Syair lirik (gina>i), yakni syair yang bersifat subjekti (za>ti>) berasal dari 

perasaan penulis. Baik itu berupa senang, benci, gembira, susah, amarah, 

puas, rela dll. Adapun jenis-jenisnya terbagi kedalam: elegi (ri>sa>) yang 

berisi tentang ratapan, madh yang berisi tentang pujian terhadap tuhan dan 

pahlawan, dan kekasih yang dicintai (gazal), epigram (ta’li>mi>) syair yang 

berisi pelajaran dalam hidup, satir (hija>’) syair yang berisi ejekan/kritikan. 

3. Syair dramatik (tamsi>li>) syair yang berisi kejadian maupun kisah yang 

panjangnya terbatas tak seperti syair epik. Dibuat untuk drama yang 

                                                             
108

Sa>lih Jawa>d at-Tama>mah, Fi> al-‘Ala>qat al-Adabiyah Baina al-‘Arab wa al-Garb (Jeddah: 

an-Na>di> al-Adabi> as-Daqa>fi, 2003), h. 171-172 
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dipentaskan/dipertontonkan dalam dialog dan cakap-cakap oleh para 

pelakon. 

 Tak hanya itu, syair Arab memiliki ciri dan unsur yang membangunnya. Ciri-

cirinya yaitu: 1) Teks tuturan, 2) Memiliki keseimbangan ketukan dalam tiap bayt, 

3) Memilki kesamaan bunyi huruf di akhir masing-masing bayt (qāfiyah), 4) 

Memiliki kekuatan estetis, imajinatif dan emotif yang intens, 5) Memuat perasaan, 

gagasan, dan rahasia ruhani manusia, dan 6) Dapat dibuat baik secara sadar dan 

direkayasa maupun bersifat intuitif dan tidak direkayasa, serta 7) Tuturan yang 

mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung.109  

Sedangkan unsur-unsur pokok yang terdapat dalam syair Arab yaitu 1. 

Kalimat/bahasa syair, 2. Irama/wazan syair. 3. Sajak/qāfiyah syair, 4. Kesengajaan 

bersyair, 5. Khayalan/imajinasi.110 

Berdasarkan adanya unsur syair Arab dan genre syair Arab maka unsur syair 

Arab tersebut dapat diklasifikasikan menjadi struktur fisik dan struktur batin. 

Adapun yang termasuk struktur fisik yaitu: Kha>yal/imajinasi, Wazn/irama, 

Kala>m/Bahasa, Qa>fiah/sajak, sedangkan struktur batin terdiri dari: Ma’na>/tema dan 

Qasdan/rasa. 

3. Syair Tentang Ilmu 

Ilmu merupakan pengetahuan atas segala sesuatu sesuai dengan realitas hasil 

pengalaman indrawi maupun bersifat ghaib melalui dasar keimanan. Para sufi 

membagi ilmu kepada dua bagian. Yaitu apa yang diperoleh dengan akal disebut 

‚Ilmu‛ dan apa yang mereka peroleh dengan rasa-batin (z}auq) atau dengan hati 

                                                             
109

Achmad Tohe, ‚Kerancuan Pemahaman Antara Syair Dan Nadzam Dalam Kesusasteraan 

Arab,‛ Journal Bahasa dan Seni, Vol. 31, No. 1 (2003), h. 47. https://sastra.um.ac.id/wp-

content/uploads/2009/10/Kerancuan-Pemahaman-Antara-Syiir-dan-Nadzam-Dalam-Kesusasteraan-

Arab-Achmad-Tohe.pdf (Diakses September 2022) 

110
Mas’an Hamid, Ilmu Arudh dan Qawafi, h. 47 

https://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/Kerancuan-Pemahaman-Antara-Syiir-dan-Nadzam-Dalam-Kesusasteraan-Arab-Achmad-Tohe.pdf
https://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/Kerancuan-Pemahaman-Antara-Syiir-dan-Nadzam-Dalam-Kesusasteraan-Arab-Achmad-Tohe.pdf
https://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/Kerancuan-Pemahaman-Antara-Syiir-dan-Nadzam-Dalam-Kesusasteraan-Arab-Achmad-Tohe.pdf
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disebut ‚makrifat‛. Karena itu, orang yang mempunyai ilmu disebut ‚a>lim‛ dan yang 

mempunyai makrifat disebut ‚a>rif‛.111 

Ilmu pengetahuan dalam Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan 

karena agama dibangun berdasarkan ilmu. Sumber ajaran Islam adalah ilmu Ilahi 

maupun orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Tuhan mereka adalah Nabi dan 

Rasulnya. Terkait sumber ilmu tersebut Habi>b ‘Idru>s mengatakan dalam syairnya: 

 وَالْعِلْمُ قاَؿَ اللهُ قاَؿَ رَسُولوُُ * فَخُذُوهُ باِلَْدَبِ النَّايِوِ بِلَ مِرَا
“Adapun ilmu apa yang difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan Rasulullah, 
ambillah ia dengan adab yang bijaksana tanpa ragu-ragu‛ 

Habi>b ‘Idru>s banyak membahas terkait ilmu. Syair-syair Habi>b ‘Idru>s yang 

terkumpul dalam kitab Al-kaukab Ad-durri> Fi> Mana>qib Wa Maa>s|ir As-sayyi>d Al-

Habi>b ‘Idru>s  bin Sa>lim Al-Jufri yang dikumpulkan dan disusun oleh Habib saqqaf 

yang merupakan cucunya, berjumlah 56 qas{i>dah dengan beraneka macam tema. 

Syair-syair tentang pentingnya ilmu, nasihat kepada putranya, fungsi Masjid al-

Khairat, pergi dan pulangnya putranya belajar dari Mesir, nasihat kepada putra-putri 

Palu, proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno, peresmian sekolah al-

Khairat, perjalanan ke Ternate, komunis, pujian kepada kakeknya Rasulullah SAW, 

perayaan maulid, pujian/kerinduan kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib, pujian 

kepada para tokoh dan ulama/habaib, serangan Yahudi ke Mesir tahun 1978.
112

  

Setelah diteliti secara seksama, kumpulan syair-syair tersebut (qasi>dah) 

kemudian dikelompokkan kedalam 4 bagian yaitu: syair-syair kritik sosial dan 

politik, ritsa>’ (ratapan), madh (puji-pujian) dan epigram (ta’li>mi >) syair yang berisi 

pelajaran dalam hidup atau al-tah{ridh ‘ala t}alab al-‘ilmi (memotifasi dalam 

                                                             
111

Drs .A. Kadir M.H., Sang Alim Rabbani Al-Ustad Sayyid Idrus Bin Salim Al-Jufri Sekilas 

Pemikiranya di Bidang Pengajaran & Pendidikan Islam, h. 72  

112
Dede B, Zubair A., Arif S, ‚Karya Ulama di Lembaga Pendidikan Keagamaan di Sulawesi 

Tengah,‛ h. 125 
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menuntut ilmu). Dan syair tentang ilmu yang peneliti maksud masuk kedalam 

kelompok yang ke-empat tersebut.  

Adapun syair Habi>b ‘Idru>s  tentang ilmu yang akan menjadi ruang lingkup 

pembahasan berjumlah 6 qas}i>dah yang terdiri dari: qas}i>dah pertama berjumlah 25 

bait, qas}i>dah kedua berjumlah 19 bait, qas}i>dah ketiga berjumlah 44 bait, qas}i>dah ke 

empat berjumlah 7 bait, qas}i>dah ke lima berjumlah 12 bait dan qas}i>dah ke enam 

berjumlah 24 bait:  

a. Qas}i>dah pertama 

 بِحَاي ْ وَمَاي  وَالْيػَرَاعِ وَبِالْفَمِ  *إِلَى الْعِلْمِ أدَْعُو وَالتػُّقَى كُلَّ مُسْلِمٍ 
Aku ajak setiap muslim kepada ilmu dan taqwa, dengan kondisi, harta, pena dan 
lisanku 

ُ لَذمُْ مِنْ نػُوْرهِِ كُلَّ مُظْلِمِ  *إِلَى الِله أدَْعُو ىُمْ وَىذَا كِتَابوُُ   يػُبػَينّْ
Aku ajak mereka menuju Allah dan kitab-Nya (al-Quran), menjelaskan kepada 
mereka tentang cahaya (keimanan) dari pada berbagai bentuk kegelapan (kekafiran) 

 فَفِيػْهَا الْذدَُى وَالنُّورُ وَالْعِلْمُ فَاعْلَمِ  *وَسُنَّةِ خَيػْرُ الرُّسْلِ أدَْعُو لِدَرْسِهَا 
Dan Sunnah Rasul terbaik aku ajak untuk mempelajarinya, didalamnya terdapat 
petunjuk, cahaya, dan ilmu. Maka ketahuilah! 

 رضَِى الِله وَالاُّلْفَى لِفَوْزٍ وَمَغْنَمِ  *ىَنِيْئًا لِمَنْ لَبََّّ وَسَارعََ يػَبْتَغِي 
Ucapan selamat bagi mereka yang segera memenuhinya, untuk mencapai ridha Allah 
dan kedekatannya memperoleh keberuntungan dan kemenangan 

 فَلَ خَوْؼَ مِنْ مَوْلَى وَلَا مِنْ جَهَنَّمِ  *فَإِنيّْ رأَيَْتُ الَْْهْلَ في النَّاسِ فَاشِيًا 

Sungguh, aku telah menyaksikan kebodohan pada manusia tersebar, tak ada rasa 
takut pada Tuhan dan pada api neraka 

يْنِ جَهْلَ قػُلُوبِكُمْ   ِـ *فَدَاوُوا بعِِلْمِ الدّْ  فَمَنْ لمَْ يدَُاوِ الَْْهْلَ باِلْعِلْمِ يػَنْدَ
Maka hendaklah kalian mengobati kebodohan hati dengan ilmu agama, maka barang 
siapa yang tidak mengobati kebodohan dengan ilmu kan menyesal 

صُوصِ وَمَنْ لَذمُْ   سَبِيْلٌ إِلَى نػَفْعِ الْوَرَى باِلتػَّعَلُّمِ  *وَإِنيّْ لََدْعُو باِلخُْ
Sungguh aku telah menyeru secara khusus dan siapapun mereka semua kejalan yang 
berguna dengan cara menuntut ilmu 

 فَأَعْظِمْ ِِّٔمْ في ىَدْيِهِمْ مِنْ مُعَلّْمِ  *مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيَن بعِِلْمِهِمْ 

Dari para ulama yang mengamalkan ilmunya, alangkah mulianya mereka sebagai 
pengajar yang memberi hidayah 

 ِـ *فػَهَيَّا بَنِِ الْخيَػْرَاتِ قُومُوا بِوَاجِبِ   التػَّعَاليِمِ كُونوُا في الرَّعِيْلِ الْمُقَدَّ
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Karena itu, marilah wahai putra-putri Al-Khairaat melaksanakan kewajiban belajar 
dan menjadi panutan di masa mendatang 

َـ قػَبػْلَكُمْ لَكُ   شُيُوخٌ يػَقُودُوفَ الْوَرَى باِلتػَّفَهُّمِ  *مْ أسُْوَةٌ فِيمَنْ تػَقَدَّ
Kalian memiliki panutan, mereka yang datang sebelum kalian, sesepuh yang 
memimpin manusia dengan pemahaman 

 وَخَاضَ لَذاَ الطُّلَّبُ في النػَّهْرِ وَالْيَمّْ  *فَأَضْحَتْ ريِاَضُ الْعِلْمِ مَعْمُورةًَ ِِّٔمْ 
Maka jadilah taman-taman ilmu itu dimakmurkan oleh karena mereka! Dan para 
penuntut ilmu berjuang di dalamnya siang dan malam 

 التَّحَلُّمِ  وَلَا حِلْمَ إِلاَّ باِعْتِيَادِ  *فَلَ عِلْمَ إِلاَّ باِلتػَّعَلُّمِ ياَفػَتَی 
Tiada ilmu kecuali dengan belajar, wahai pemuda. Dan tiada mimpi kecuali dengan 
terbiasa bermimpi 

 مِنَ الْفَضْلِ في نَشْرِ الْعُلُوِـ الْمُعَظَّمِ   *دَعُوني أنُبَِئْكُمْ بداَ لِشُيُوخِكُمْ 
Izinkan saya memberitahu tentang jasa guru kalian, dari keutamaan dalam 
menyebarkan ilmu yang dimuliakan 

 ِـ *فَإِفَّ لَذمُ في نَشْرهِِ وَذُيوُعِوِ   سُلُوكًا سَوِيِّا في طَريِقِ التػَّقَدُّ
Karena mereka dalam menyebarkan dan menyiarkan ilmu berperilaku baik dalam 
jalan yang berkemajuan 

 ِـ *لَّوِ يػَرْجُوفَ فَضْلَوُ فػَتػَعْلِيْمُهُمْ لِ   وَمَا كَافَ للَِّوِ الْکَرِيَِْ يػُقَدَّ
Usaha mengajar mereka karena mengharapkan ridha Allah, dan apa saja yang Allah 
hadiahkan 

اَ   لِقَصْدِ حُلُوؿٍ في جِنَافِ التػَّنػَعُّمِ  *وَلَيْسَ لِقَصْدِ الْمَاؿِ وَالْْاَهِ إِنََّّ
Dan bukan untuk tujuan harta dan jabatan tetapi sungguh untuk tujuan mendapatkan 
surga yang penuh kenikmatan 

 فَأَىْلً وَسَهْلً باِلْمُريِْدِ الْمُيَمَّمِ  *بػَيُوتػُهُمْ مَفْتُوحَةٌ لِمُريِْدِىِمْ 
Rumah-rumah mereka terbuka lebar untuk murid-muridnya, maka selamat datang 
bagi murid yang menuju kesana 

 وَتَرقَى إِلَى الْعُلْيَا في خَيْرِ سُلَّمِ  *فػَتػَلَقَّى ىُنَاؾَ الْعِلْمَ وَالْحلِْمَ وَالتػُّقَی 

Di sana akan bertemu ilmu, kesantunan dan taqwa, dan naik ke tempat yang 
tertinggi dalam tangga terbaik 

 تػُرَبيّْ بنَِيهَا مِنْ فَقِيٍر وَيتَّمِ  *ذِي الْخيَػْرَاتُ مِنْ فَضْلِ جُودِىِمْ  فػَهَاىِيَ 
Maka inilah ia Alkhairaat berkat kemurahan hati mereka, mendidik anak-anaknya 
(murid) dari fakir miskin (tak punya ilmu) dan yatim. 

 وَشِنْشِنَةٌ عَادَتْ لَدَيْهِمْ مِنْ أَخْاَ ِـ * وَتلِْكَ لَذمُ عَادَاتُ إِرْثِ أُصُولذِِمْ 
Dan itulah adat kebiasaan mereka yang diwariskan orang-orang sebelum mereka 
(guru-guru), dan kebiasaan akan kembali kepada mereka seperti Akhzam113 

                                                             
113

Asysinsyinah: Akhlak dan tabiat: Ar-Ra>jiz berkata: Kata asyinsyinah diketahui dari Akhzam. Dan 

itu merupakan peribahasa. Adapun yang pertama kali mengatakannya ialah Akhzam Ath-tha’i. Hal 

tersebut karena anak Akhzam durhaka terhadap ayahnya. Ketika anaknya mati ia juga meninggalkan 

anak yang durhaka kepada kakeknya, mereka memukul dan mengasarinya, kemudian ia berkata: 



  68 

 

 
 

 وَرَى فَالْعِلْمُ خَيػْرُ مُيَمَّمِ إِلَيْوِ الْ  *أَرَی مَنػْهَجَ التػَّعْلِيمِ أفَْضَلَ مَا سَعَی 
Aku melihat metode mengajar sebagai yang terbaik yang dicari oleh seseorang 
karena ilmu sebaik-baiknya dicari 

 فػَتػَغْدُوا بِكُمْ غَاوٍ مِنَ الْبُكْمِ وَالصُّمّْ  *فَأَخْلِقْ بِكُمْ أَفْ تػَثْبتُُوا في سَبِيْلِوِ 
Aku buatkan untuk kalian agar tetap istiqomah di jalanya, niscaya akan 
menghilangkan dari kalian kesesatan dari pada tuli dan bisu 

ّْ  *وَلَيْسَ عَلَی وَجْوِ الْبَسِيْطَةِ مِثػْلُوُ   ألََيْسَ ىُوَ الْمِيػْرَاثُ حَقِّا عَنِ الُ
Dan tak pernah ada yang sama sepertinya dipermukaan bumi, bukankah dia warisan 
sebenarnya dari ibu? 

 وَيَدْعُو لِدِيْنِ الِله باِلرّْفْقِ وَالسّْلْمِ  *عَلَيْوِ صَلَةُ الِله قَدْ جَاءَ باِلْذدَُی 
Padanyalah Shalawat Allah yang telah membawa petunjuk, dan mengajak kepada 
agama Allah dengan kelembutan dan kedamaian 

 إِلَى الْعِلْمِ أدَْعُو وَالتػُّقَى كُلَّ مُسْلِمٍ  *مَعَ أْلآؿِ وَالَْصْحَابِ مَا قَاؿَ مُنْشِدٌ 
Beserta seluruh keluarga dan sahabat, atas apa yang telah dikatakan oleh seorang 
penyair, aku mengajak kepada ilmu dan taqwa seluruh umat islam. 

Qasidah ini merupakan pembuka dari kumpulan syair-syairnya yang terdapat 

dalam kitab al-kaukab Ad-durri> Fi> Mana>qib Wa Maa>s|ir As-sayyi>d Al-Habi>b ‘Idru>s  bin 

Sa>lim Al-Jufri yang terdapat pada halaman 53-54. Adapun karakteristik syair ini 

berdasarkan struktur fisik dan batinya sebagai berikut: 

1) Kha>yal/imajinasi, Imaji yang dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan 

melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami oleh penyair. 

Hal tersebut seperti terdapat dalam syair-syairnya, yaitu: 

 فَلَ خَوْؼَ مِنْ مَوْلَى وَلَا مِنْ جَهَنَّمِ  *فَإِنيّْ رأَيَْتُ الَْْهْلَ في النَّاسِ فَاشِيًا 
‚Sungguh, aku telah menyaksikan kebodohan pada manusia tersebar, tak ada rasa 
takut pada Tuhan pula pada api neraka‛ 

Dari bait kelima syair di atas terlihat bahwasannya Habi>b ‘Idru>s 

menggambarkan kenyataan yang dilihatnya tentang kondisi sosial masyarakat yang 

buta akan ilmu agama, seperti melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan 

syariat islam sehingga hilangnya rasa takut kepada Tuhan dan nerakaNya. Hal ini 

                                                                                                                                                                              
 إنّ بنيّ زمّلوني بالدمّ * شنشنة أعرفها من أحزم

‚Sungguh anak cucuku membuatku berdarah, tabiat yang kutahu dari ayah mereka Akhzam‛ 

 Lihat: As-Sayyid Al-Habi>b Saqqaf bin Muhammad Al-Jufri, Al-Kaukabu Ad-Durri> fi Mana>qibi wa 
Maatsiri As-sayyid Al-Habi>b Idrus bin Salim Al-Jufri, h. 54 
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yang kemudian melahirkan syair motivasi untuk menuntut ilmu pada bait 

selanjutnya:  

يْنِ جَهْلَ قػُلُوبِكُمْ   ِـ *فَدَاوُوا بعِِلْمِ الدّْ  فَمَنْ لمَْ يدَُاوِ الَْْهْلَ باِلْعِلْمِ يػَنْدَ
Maka hendaklah kalian mengobati kebodohan hati dengan ilmu agama, maka barang 
siapa yang tidak mengobati kebodohan dengan ilmu kan menyesal 

2) Wazan/irama, berdasarkan analisanya wazn dalam syair Habi>b ‘Idru>s tentang 

ilmu sebagai berikut: 

 بِحَاي ْ وَمَاي  وَالْيػَرَاعِ وَبِالْفَمِ  *إِلَى الْعِلْمِ أدَْعُو وَالتػُّقَى كُلَّ مُسْلِمٍ 

ُ لَذمُْ مِنْ نػُوْرهِِ كُلَّ مُظْلِمِ  *إِلَى الِله أدَْعُو ىُمْ وَىَذَا كِتَابوُُ   يػُبػَينّْ

فَفِيػْهَا الْذدَُى وَالنُّورُ وَالْعِلْمُ  *لِدَرْسِهَا وَسُنَّةِ خَيػْرُ الرُّسْلِ أدَْعُو 
 فَاعْلَمِ 

Syair-syair dalam kelompok syair pertama ini memakai bah}r al-t}awi>l. 

Adapun taqt}i’ bait-bait tersebut sebagai berikut: 

 عل / مأدعووت/ تقى كل/ مسلمن * بحاي / وماليوؿ/ يراعي/ وبلفمي إلل

 فعولن/ مفاعيلن/ فعولن/ مفاعلن * فعولن/ مفاعيلن/ فعولن/ مفاعلن

o//o// o/o// o/o/o// o/o// * o//o// o/o// o/o/o// o/o// 

 إللل/ ىأدعوىم/ وىاذا/ كتأّو * يبين/ لذم من نو/ رىي كل/ لدظلمي

 فعولن/ مفاعيلن/ فعولن/ مفاعلن * فعولن/ مفاعيلن/ فعولن/ مفاعلن

o//o// o/o// o/o/o// o/o// * o//o// o/o// o/o/o// o/o// 
وسن ف/ بزيرررس/ لدعو/ لدرسها * ففيهل/ ىدى وف نو/ رولعل/ 

 مفعلمي
 فعوؿ/ مفاعيلن/ فعولن/ مفاعلن * فعولن/ مفاعيلن/ فعولن/ مفاعلن

o//o// o/o// o/o/o// o/o// * o//o// o/o// o/o/o// /o// 
 Ketiga bait syair di atas cukup representatif dijadikan sebagai dasar penilaian 

terhadap bait-bait syair lainnya. Bait syair pada kelompok pertama ini menggunakan 

bah}r al-t}awi>l ‘arudh maqbudhah darb maqbudhah. Akan tetapi dari hasil taqt}i’ 

terlihat bahwa syair itu tidak konsisten dengan taf’ilahnya. Pada bait ketiga, salah 
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satu hasywu megalami perubahan yaitu dari فعولن  menjadi فعوؿ  perubahan ini 

disebut ziha>f qabdh dan itu dianggap baik oleh ulama arudh. 

3) Kala>m/Bahasa, Habi>b ‘Idru>s sangat memperhatikan dalam memilih kata 

dalam menyusun kalimat. Karena, akan menggambarkan parasaan dan 

menyampaikan ide kepada para pembaca/pendengar. Kata-katanya disusun 

dan ditata dengan baik sehingga terasa keserasiannya anatara satu dan 

yang lainnya. Sebagai contoh dapat diperhatikan bait-bait syair berikut: 

 وَالْيػَرَاعِ وَبِالْفَمِ  بِحَاي ْ وَمَاي   *إِلَى الْعِلْمِ أدَْعُو وَالتػُّقَى كُلَّ مُسْلِمٍ 

Dua kata ha>li> dan ma>li>, satu sama lain berdampingan saling menunjang bunyi 

yang ditimbulkan. Kedua kata tersebut berjumlah empat huruf dengan masing-

masing didahului oleh satu huruf sehingga semakin estetis dalam bait syair. 

4) Qa>fiyah/Sajak, Berikut ini qa>fiyah yang terletak di akhir bait syair Habi>b 

‘Idru>s tentang ilmu:  

 الْفَمِ بِحَاي ْ وَمَاي  وَالْيػَرَاعِ وَبِ  *إِلَى الْعِلْمِ أدَْعُو وَالتػُّقَى كُلَّ مُسْلِمٍ 
ُ لَذمُْ مِنْ نػُوْرهِِ كُلَّ  *إِلَى الِله أدَْعُو ىُمْ وَىَذَا كِتَابوُُ   مُظْلِمِ  يػُبػَينّْ

مُ فَفِيػْهَا الْذدَُى وَالنُّورُ وَالْعِلْ  *وَسُنَّةِ خَيػْرُ الرُّسْلِ أدَْعُو لِدَرْسِهَا 
 فَاعْلَمِ 

Ketiga bait di atas cukup bisa representatif dijadikan dasar penilaian 

terhadap bait-bait lainnya. Bait-bait syair kelompok pertama ini menggunakan dua 

kata seperti yang telah digaris bawahi pada bait pertama, bercampurnya kata بِ ا. Dan 

menggunakan satu kata dan sebagian kata dari kata yang lain seperti pada bait kedua 

dan tiga, yaitu menggunakan sebagian kata dari kata   َّكُل dan  ُلْعِلْ م. Dan rawi muthlaq 

mi>miyah pada setiap akhir baitnya dikarenakan di tiap akhir kata menggunakan 

huruf mi>m.  

b.  Qas}i>dah kedua 

رَجَاتِ ا جَدُّوا ياَبنَِِ  الخيَراَتِ *  فَذَوُو للِعِلمِ   العُلُوِـ تػَبػَوَّءُوا الدَّ



  71 

 

 
 

Kepada ilmulah kalian bersungguh-sungguh wahai para abnaul khairaat, maka 
mereka yang memiliki ilmu akan menempati derajat yang tinggi 

ينِ فَالَعمَاؿُ باِلنػّْيَاتوَانوُوا بأَِخذكُِم لَوُ أَف تَِتَدُوا * في   الدّْ
Dan berniat dengan mempelajarinya agar kalian mengikuti kebenaran agama, karena 
amal-amal itu tergantung niatnya. 

 فِيهَا مَعَ الغَدَوَاتِ وَالرَّوْحَاتِ  وَريِاَضُوُ فػَتػَيَمَّمُوىَا وَارْتػَعُوا * 
Dan olahraganya (latihanya) dengan mensucikannya (amal-amal) Kalian mendatangi 
kebun-kebunnya dan kalian bersukaria di dalamnya pada pagi hari dan waktu 
istirahat. 

لُوُ حَقِّا سَبِيلٌ مُوْصِلُ * للِطَّالبِِيَن مَنَاىِجَ الحَْسَنَاتِ   فَسَبِيػْ
Jalannya benar-benar jalan yang menyampaikan para pelajar ke jalan-jalan kebaikan. 

 إِرْثُ الرَّسُوؿِ أَعَاُّ مَطلُوبٍ فَمَنْ * يَطْلبُُوُ فَاليَسْتَذْلِلِ العَقَبَاتِ 
Warisan Rasul tujuan yang paling mulia dicari maka siapa yang mencarinya maka 
atasilah segala hambatan-hambatan. 

رَجَاتِ في  الْعِلْمُ نوُرٌ في الْقُلُوبِ وَأَىُلُوُ * قَدْ أدَْركَُوا الدَّ
 الَْنَّاتِ 

Ilmu itu cahaya di dalam hati dan pemiliknya, mereka telah mencapai derajat-derajat 
di surga-surga. 

 سَائرِِ الَوْقَاتِ فػَتػَفَيػَّؤُوا بِظِلَلِوِ وَتػَعَلَّقُوا * بِحِبَالِوِ في 
Mereka berteduh dengan naungannya dan menggantung pada talinya di seluruh 
waktu. 

 يوُليِْكُمُ الرَّبُّ الْكَرِيَُ بدنَّْوِ * باِلفَتْحِ وَالِإمْدَادِ وَالْبػَركََاتِ 
Tuhan Yang Maha Pemurah memberikan karunia-Nya, berupa kemenangan, 
pertolongan dan keberkahan. 

 باِلعَامِلِيَن بِعِلْمِهِم فػَتَشَبػَّهُوا * في القَوؿِ وَالَْعْمَاؿِ وَالنػّْيَّاتِ 
Yaitu pada orang-orang yang mengerjakan sesuai dengan ilmunya, mereka 
mengikuti dalam perkataan, perbuatan dan niat. 

م وَ   مَلِيكِهِم * وَالْمُقْتَدِينَ بِسَيّْدِ السَّادَاتِ ألعَارفِِيَن بِرَِّّْٔ
Merekalah orang-orang yang mengenal Tuhan dan Maha Raja mereka dan mengikuti 
teladan pemimpin dari para pemimpin. 

 الْمُتَّقِيَن الْمُخلِصِيَن أوُْي  النػُّهَى * الْقَائِمِيَن باِفَضْلِ الطَّاعَاتِ 
Orang-orang yang ahli taqwa mukhlis dan berakal yang melakukan ketaatan yang 
paling utama. 

 مِنػْهُم إِمَامِي قُدْوَتِ وَذَخِيػْرَتِ * وَوَسِيػْلَتِِ وَعَلَقَتِِ مِرْقَاتِ 
Diantara mereka adalah imamku teladan dan harapanku, perantara penghubung dan 
tangga yang menaikkan (derajat) aku. 

كَنْايِ وَذُخْريِ وَالِدِي شَيْخِي وَفي * ذِكْريِ مَنَاقِبَوُ تَكِلُّ 
 لَذاَتِ 
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Harta berharga yakni, ayah serta guruku tenggorokanku terasa payah dalam 
menceritakan manaqib-manaqib (keutamaan-keutamaannya) dan memakan waktu 
yang lama 

لَوْ رمُْتُ إِطْلَؽَ الْعِنَافِ لِحَصْرىَِا * لَا تػَنْتَهِي بَلْ تػَنْتَهِي 
 سَاعَاتِ 

Jika kulepas kendali untuk mengumpulkannya tidaklah ia berakhir, tetapi waktuku 
yang habis. 

 نِّْ وَلَا تػَتػَعَجَّبُوا لِسِمَاتِ إِنيّْ لَزَضْتُكُمُ النَّصِيحَةَ فَاقػْبػَلُوا * عَ 
Saya memberi nasihat kalian terima dariku dan jangan heran terhadap diriku. 

 إِنيّْ مُقِرّّ باِلْقُصُورِ وَباِلخَْطاَ * وَالْعَجْاِ وَالتػَّقْصِيِر في حَالَاتِ 
Aku mengakui kekurangan, kesalahan, ketidakmampuan dan kecerobohan dalam 
keadaanku. 

 لَكِنَّ ي ْ فِيمَنْ ذكََرْتُ عَلَقَةً * وَلَزَبَّةً عُظْمَى لَذمُ في ذَاتِ 
Akan tetapi aku mempunyai hubungan dengan orang-orang yang kusebut dan 
kecintaan yang besar kepada mereka pada diriku. 

تِ أَرْجُوا ِّٔاَ عِنْدَ الْكَرِيَِ   شَفَاعَةً * وَلَزَاسِنًا قَدْ بدُّْلَتْ زَلاَّ
Aku mengharapkan padanya di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah syafaat dan 
kebaikan-kebaikan yang dapat mengganti kesalahan-kesalahanku. 

صَلَتػُنَا * وَالْآؿِ في الْخلََوَاتِ وَالَْْ   لَوَاتِ فػَعَلَيْهِمُ بػَعْدَ النَّبِ ّْ
Kami sampaikan bagi mereka, shalawat kami setelah Nabi dan keluarganya dikala 
sendirian maupun dihadapan orang banyak. 

Qasidah ini merupakan urutan Qasidah kedua dari kumpulan syair-syairnya 

yang terdapat dalam kitab al-kaukab Ad-durri> Fi> Mana>qib Wa Maa>s|ir As-sayyi>d Al-Habi>b 

‘Idru>s  bin Sa>lim Al-Jufri yang terdapat pada halaman 55. Adapun karakteristik syair ini 

berdasarkan struktur fisik dan batinya sebagai berikut: 

1) Kha>yal/imajinasi, Imaji yang dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan 

melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami oleh penyair. 

Hal tersebut seperti terdapat dalam syair-syairnya, yaitu: 

 اتِ الْعِلْمُ نوُرٌ في الْقُلُوبِ وَأَىُلُوُ * قَدْ أدَْركَُوا الدَّرَجَاتِ في الَْنَّ 
‚Ilmu itu cahaya di dalam hati dan pemiliknya, mereka telah mencapai derajat di 
surga.‛ 

Dari bait syair di atas terlihat bahwasannya Habi>b ‘Idru>s menggambarkan 

kenyataan bahwa ilmu seperti sebuah cahaya yang menyinari kegelapan hati 
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seseorang. Dan mereka yang mememiliki ilmu mendapat derajat dan balasan surga, 

hal ini senada dengan janji Allah Swt dalam al-Qur’an surah al-Muja>dalah 58/11: 

تٍ  ٱلْعِلْمَ  ۚ  مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أوُتوُا ۚ  يػَرْفَعِ ٱللَّوُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ  فَٱنشُاُوا ۚ  وَإِذَا قِيلَ ٱنشُاُوا   ۚ  دَرَجَٰ
Artinya: ‚Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah 
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.‛ 

Hal ini yang kemudian melahirkan syair motivasi untuk menuntut ilmu pada 

bait selanjutnya: 

 فػَتػَفَيػَّؤُوا بِظِلَلِوِ وَتػَعَلَّقُوا * بِحِبَالِوِ في سَائرِِ الَوْقَاتِ 
‚Mereka berteduh dengan naungannya dan menggantung pada talinya di seluruh 
waktu.‛ 

2) Wazan/irama, Berdasarkan analisanya wazn dalam syair Habi>b ‘Idru>s 

tentang ilmu sebagai berikut: 

رَجَاتِ   للِعِلمِ جِدُّوا ياَبنَِِ  الخيَراَتِ *  فَذَوُوالعُلُوِـ تػَبػَوَّءُوا الدَّ

ينِ فَالَعمَاؿُ باِلنػّْيَات  وَانوُوا بأَِخذكُِم لَوُ أَف تَِتَدُوا * في الدّْ

 فِيهَا مَعَ الغَدَوَاتِ وَالرَّوْحَاتِ  وَريِاَضُوُ فػَتػَيَمَّمُوىَا وَارْتػَعُوا * 

Syair-syair dalam kelompok syair kedua ini tidak memakai bah}r  yang 

konsisten. Adapun taqt}i’ bait-bait tersebut sebagai berikut: 

 متبووءد/ درجاتِللعلم جد/ دو يابنل/ خيراتِ * فذولعلو/ 

 مستفعلن/ مستفعلن/ مفعولن * متفاعلن/ متفاعلن/ فعلتن

o/o/// o//o/// o//o/// * o/o/o/ o//o/o/ o//o/o/ 

 ونووبأخ/ ذكملهو/ أنتهتدوا * فد دين فل/ أعماؿ بن/ نيياتِ

 مستفعلن/ مفاعلن/ مستفعلن * متفاعلن/ متفاعلن/ مفعولن

o/o/o/  o//o/// o//o/// * o/o/o/ o//o// o//o/o/ 
ورياضهو/ فتيممموىا/ وارتعو * فيهامعل/ غدوات ور/ 

 روحاتِ
 / مستفعلن * مستفعلن/ متفاعلن/ مفعولن -متفاعلن/ 

o/o/o/  o//o/// o//o/// * o/o/o/ o//o// o//o/o/ 
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ketiga bait di atas cukup bisa representatif dijadikan dasar penilaian terhadap 

bait-bait lainnya. Bait-bait syair kelompok kedua ini terlihat tidak konsisten dalam 

bah}r yang digunakan. Pada bait pertama s}adr-nya menggunakan bah}r rajz arudh 

maqthu dan ‘ajuz nya berbeda yaitu bah}r ka>mil d}arb maqthu’. Pada bait kedua 

terlihat antara  s}adr dan ‘ajuz nya menggunakan bah}r yang sama yakni bah}r rajz. 

Namun pada sad}r -nya terdapat zihaf khabn mustaf’ilun yang seharusyna مستفعلن  

menjadi مفاعلن. Sedangkan ‘ajuz nya berbentuk d}arb maqthu’ dan tidak terdapat 

zihaf. Namun pada bait ketiga penulis tidak menemukan antara kesesuaian bait 

dengan bah}r tertentu. Namun bait-baitnya masih tersusun menggunakan taf’ilah 

yang ada, kecuali pada bagian sad}r setelah taf’ilah pertama متفاعلن.  
3) Kala>m/Bahasa, Habi>b ‘Idru>s sangat memperhatikan dalam memilih kata 

dalam menyusun kalimat. Karena, akan menggambarkan parasaan dan 

menyampaikan ide kepada para pembaca/pendengar. Kata-katanya disusun 

dan ditata dengan baik sehingga terasa keserasiannya anatara satu dan 

yang lainnya. Sebagai contoh dapat diperhatikan bait-bait syair berikut: 

 إِرْثُ الرَّسُوؿِ أَعَاُّ مَطلُوبِ فَمَنْ * يَطْلبُُوُ فَاليَسْتَذْلِلِ العَقَبَاتِ 

 Kata irs|u dan al-rasu>l mengandung bunyi desis (s) yang desisnya berasal dari 

huruf s|in (ث) dan huruf sin (س). Kata tersebut berdampingan sehingga memperindah 

bait syair. 

4) Qa>fiyah/Sajak, Berikut ini qa>fiyah yang terletak di akhir bait syair Habi>b 

‘Idru>s tentang ilmu:  

 رَجَاتِ للِعِلمِ جِدُّوا ياَبنَِِ  الخيَراَتِ *  فَذَوُوالعُلُوِـ تػَبػَوَّءُوا الدَّ 

ينِ فَالَعمَاؿُ باِلنػّْ وَانوُوا بأَِخذكُِم لَوُ أَ   يَاتف تَِتَدُوا * في الدّْ

 وْحَاتِ فِيهَا مَعَ الغَدَوَاتِ وَالرَّ  وَريِاَضُوُ فػَتػَيَمَّمُوىَا وَارْتػَعُوا * 

 Ketiga bait di atas cukup bisa representatif dijadikan dasar penilaian 

terhadap bait-bait lainnya. Bait-bait syair kelompok kedua ini menggunakan 
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sebagian kata seperti yang telah digaris bawahi yaitu ِنيياتِ ,درجات, dan ِروحات. Dan 

rawi muthlaq ta’iyah pada setiap akhir baitnya dikarenakan di tiap akhir kata 

menggunakan huruf ta>’. 

c. Qas}i>dah ketiga 

باِلعِلْمِ يَسْمُو كُلُّ شَعْبٍ في الْوَرَى * وَيػَنَاؿُ مَا بػَيْنَ الشُّعُوبِ 
 الْمَفْخَرَا

Dengan ilmu akan jaya setiap bangsa di kalangan manusia, dan akan memperoleh 
kebanggaan di antara bangsa-bangsa 

 وَالْمَرْءُ قَدْ يػَعْلُو عَلَى أقَػْرَانوِِ * إِفْ حَظُّوُ في الْعِلْمِ كَافَ الَْوفػَرَا
Dan seseorang mungkin lebih unggul dari rekan-rekanya jika perolehan ilmunya 
melebihi mereka 

 إِدْرَاؾُ الْمُنَى * إِفْ رمُْتَ عِلْمًا لَا تَكُنْ مُتَكَبػّْرًاباِلعِلْمِ وَالَْخْلَؽِ 
Dengan ilmu dan akhlak akan tercapai apa yang diharapkan, jika kamu 
menginginkan ilmu janganlah menjadi sombong! 

 حُ مَنْظَرَاىَيَّا بَنِِ العُرْبِ الْكِرَاِـ تػَقَدَّمُوا * وَتػَعَلَّمُوا فَالَْْهْلُ أقَػْبَ 
Ayolah, wahai anak-anak Arab yang mulia, maju dan Belajar, karena kebodohan 
adalah penampilan yang paling buruk  

 لَا تَطْلبُُوا الشَّرَؼَ الًْثيِْلَ بغَِيرهِِ * فَبِغَيْرهِِ سَرْعَافَ أَفْ يػَتَدَىْوَراَ
Janganlah mencari kemuliaan yang berharga selainnya (menuntut Ilmu), karena 
selain dari padanya akan cepat menurun 

لَوِ لتِثُْمِرَا  ىَذِي النَّصِيْحَةُ لَا أَضِنُّ ببَِذْلِذاَ * فػَعَسَى الْقَبُوؿُ مِنْ الْإِ
Aku tak berpikir untuk memberikan nasihat ini, tetapi semoga dikabulkan Tuhan 
agar membuahkan hasil 

يْعِهِمْ * وَأَخُصُّ مِنػْهَا الْعُرْبَ قػَوْمِي أَكْثػَرَا  وَنَصِيْحَتِِ للِْمُسلِمِيْنَ بصَِ
Nasihatku  untuk seluruh umat islam, dan aku mengkhususkan kaumku orang-orang 
Arab kebanyakan 

 تػَرْبوُ عَلَى كُلّْ الْوَرَى وَبَنِِ عَلِيّ وَالْبَتُوؿِ أَخُصُّهُمْ * بدوََدَّةِ 
Dan anak cucu Ali yang istimewa, dengan kasih sayang yang melebihi siapapun 

 بُذْنَِ بشاَرُ الْعِلْمِ مِنْ بسُْتَانِهِمْ * وَبػُيُوتػُهُم مِنػْهَا الْمَعَاي  تُشْتػَرَى
Mereka menuai buahnya ilmu langsung dari kebun dan rumah mereka yang mulia 

 عِلْمُ الشَّريِػْعَةِ قَدْ بَدَا مِنْ أَصْلِهِم * بدحَُمَّدٍ أَعْنِِ النَّبِ وَحَيْدَراَ
Ilmu syariat yang benar-benar dari aslinya, yakni dari  Nabi Muhammad  Bani 
Haidar 

لْفِعَاؿِ ياَ قػَوِْـ ىَذِي شُيُوخُكُم وَأُصُولُكُم * وَالشّْبْلُ يػَقْفُو في ا
 وَرَىسْ الْقَ 
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Wahai kaumku,inilah orang tua dan asal usul kalian, dan anak singa tetap melakukan 
perbuatan al-Qaswary 

 ياَ قػَوِْـ جِدُّوا في الْعُلُوِـ وَبػَرْىِنُوا * باِلْفِعْلِ كُونوُا ذَا السَّوَادِ الْمُبْصِرَا
Wahai kaumku, bersungguh-sungguhlah terhadap ilmu dan kalian buktikan dengan 
perbuatan kalian menjadi terang di kegelapan 

مُوا لَا تػَرْجِعُوا للِقَهْقَرَى  عَارٌ عَلَى آؿِ النَّبِّْ جَهَالَةٌ * فػَتػَقَدَّ
Malu pada keluarga Nabi apabila bodoh, maka kalian maju janganlah kembali 
kepada kemerosotan 

 ابُػْنُوا لَكُم لَرْدًا كَمَا مَا قَدْ بػَنَتْ * أَسْلَفُكُم حَتَّ رقََوا شُمَّ الذُّرَى
Kalian bangunlah kemulian sebagaimana telah dibangun oleh orang-orang 
sebelummu hinggah mereka membagikan aroma baik pada keturunannya 

يْعَ النَّاسِ في أَخْلَقِهِم * في كُلّْ عَصْرٍ قَادَةٌ تػَهْدِي الْوَرَى  فَاقُوا بصَِ
Mereka telah melampaui semua manusia dalam hal moral, Di setiap zaman menjadi 
pemimpin pemberi petunjuk semua orang 

 م حَتَّ تػَنَالُوا الْمَظْهَرَافَاحْذُوا عَلَى مِنػْوَالذِِم وَتَشَبػَّهُوا * بفِِعَالذِِ 
Mereka mengikuti jejak teladan dan menyerupai tingkah laku mereka hingga mereka 
mencapai sosok yang mulia  

 فَالَْرْضُ طيَّْبَةٌ إِذَا مَا سُقِيَتْ * جَادَتْ بِخيَػْرَاتٍ وَزَرعٍْ أَخْضَرَا
Tanah akan menjadi baik bila sering disirami, maka akan menumbuhkan banyak 
kebaikan dan tanaman yang hijau 

يْنِ حَتَّ يػَاْىَرَا  رَقُّوا شَبَابَكُمُ بِفَتْحِ مَدَارِسٍ  * تػَعْنُو بِعِلْمِ الدّْ
Mereka memajukan masa mudamu dengan membuka sekolah yang dikhususkan 
untuk ilmu agama sampai berkembang 

 مَا للِمَدَارِسِ قَدْ وَىَتْ وَتػَبَدَّلَتْ * وَعَنِ الثػُّرَيَّا فَاسْتػَعَاضَتْ باِلثػَّرَى
Sekolah-sekolah belum hilang dan berubah, seperti lampu gantung, digantikan oleh 
tanah 

َـ ىَذَا الَْمْرُ حِينًا فَاعْلَمُوا * ياَ قػَوِْـ أَفَّ مآ  لَذاَ أَفْ تػُقْبػَرَاإِفْ دَا
Jika masalah ini terjadi suatu saat kalian akan mengetahui, wahai kaumku, bahwa 
tidaklah apa yang ia miliki akan dikuburkan. 

بِيْلُ لنِػَيْلِ غَاياَتِ الْمُنَِ * وَالِله لَا يَسْمُو ِّٔاَ مَن قَصَّراَ  فػَهْيَ السَّ
Itulah jalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan demi Allah, Ia tidak akan 
mendengarkan siapapun yang membatasi  

 فػَتػَنَافَسُوا فِيهَا فػَهَاىِيَ أمُُّكُم * وَعِيَالُذاَ في النَّاسِ لَذمُ أسُدُ الشَّرَى
Kalian saling bersaing di dalamnya, karena ia (sekolah) adalah ibu kalian dan anak-
anaknya pada manusia seperti singa yang tumbuh 

 أَعْػظِػمْ بدػَنْ بِحِبَالذِِم مُتػُعَلّْقًا * أَكْرِْـ بدنَْ جَدَّ وَشَدَّ الْمِئػْاَراَ
Hormatilah kepada siapapun yang memiliki ikatan dengannya, muliakanlah siapapun 
yang bersungguh dan serius membantu 

 وَالْعِلْمُ قَاؿَ اللهُ قَاؿَ رَسُولوُُ * فَخُذُوهُ باِلَْدَبِ النَّايِوِ بِلَ مِرَا
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Adapun ilmu apa yang difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan Rasulullah, 
kalian mengambilnya ia adab yang bijaksana tanpa ragu-ragu 

راَعَ   نْ أَىْلِوِ رُومُوهُ لَا تػَتَكَاسَلُوا * فَالطَّالِبُ الْكَسْلَف لَنْ يػَتَصَدَّ
Dari ahlinya janganlah malas, karena penuntut ilmu yang malas tidak akan sampai 
puncak 

 رَاوَمِنَ السُّطوُرِ كَذَا غَدًا مَنْ أَخْذُهُ * للِْعِلْمِ لَا يُصْغَى لَوُ إِفْ قػَرَّ 
Dari kalimat seperti ini siapa yang membawanya esok untuk ilmu tidak ada yang 
mendengarkanya bila memutuskan 

 وُ * مَنْ كَافَ أَكْبػَرُ شَيْخِوِ مَا سُطّْرَالَا غَرْوَ لَا ثقَِةَ بَدا قَدْ ناَلَ 
Tidak mengherankan tidak dipercaya atas apa yang atas apa yang telah diterimanya, 
apabila guru besarnya tidak mempersiapkan 

يلٌ فِيكُمُ * أَفْ برُْ   سِنُوا فِيمَا يفُِيدُ الْمَتْجَرَاىَذَا وَلػِي ظػَنّّ بصَِ
Saya rasa ini akan lebih baik bagi kalian, agar kalian perbaiki dari pada manfaat toko 

 تلِْكَ التّْجَارَةُ لَنْ تػَبُورَ وَربِْحُهَا * يػَبػْقَى عَلَى طوُؿِ الاَّمَافِ مُكَرَّراَ
Itulah perdagangan yang tidak akan pudar, dan keuntungannya tetap dari waktu ke 
waktu berulang 

 * فػَلَعلَّ مِنْ أبَػْنَائِهَا الْمُتػَنػَوّْرَانهِْي دَعْوَتِ وَإِلَى بَنِِ الْخيَػْرَاتِ أُ 
Dan kepada putra putri Alkhairaat ku akhiri seruanku, semoga terdapat dari pada 
anak-anak kami yang tercerahkan 

رُ التػَّعْلِيمُ في أَوْقَاتوِِ * فػَهْوَ الضَّمِيُن بِرزِْقِوِ أَفْ يَكْثػُرَا  يػَتَصَدَّ
Mendahulukan ilmu pada waktu-waktunya adalah penjamin rezeki lebih banyak 

 أَوْ مَا دَرَى مَا قَالَوُ خَيػْرُ الْوَرَى * إِنيّْ بعُِثْتُ مُعَلّْمًا وَمُبَشّْرَا
Seperti apa yang di sampaikan oleh sebaik-baiknya makhluk (Nabi Muahammad), 
‚sesungguhnya saya diutus sebagai pendidik dan penyeru‛. 

عَ النَّصِيحَةَ مِنػْهُمُ * وَسَعَى بِحَاٍْـ في مُوَاصَلَةِ السُّرَى  طوُبََ لِمَنْ سمَِ
Berbahagialah bagi siapapun yang mendengarkan nasihat darinya, dan berusaha 
dengan penuh tekad untuk sampai pada kemuliaan 

 وا الْمِيػْرَاثَ مِيػْرَاثَ النَّبِ * الْعِلْمَ لَا وَرقًِا وَتبِػْرًا أَبْضَرَافػَتػَنَافَسُ 
Mereka berkompetisi untuk warisan Nabi, yaitu ilmu bukan perak dan emas 

 إِفْ شِئْتُم أَفْ تدُْركُِوا شَأْوَ الْعُلَى * وَيػَقُػوُـ فِيْػكُػم مَػنْ يػَهُاُّ الْمِنْبػَرَا
Apabila kamu menginginkan derajat yang tinggi, dan berdiri diantara orang-orang 
yang mengguncang mimbar 

 في وَعْظِوِ وَمُؤَيّْدًا لِكَلَمِوِ * لشَّا يػَقُوؿُ اللهُ أَوْ خَيُر الْوَرَى
Yang dalam himbauan dan untuk mendukung kata-katanya, sesuai yang difirmankan 
oleh Allah atau sebaik-baiknya manusia (Nabi Muhammad) 

 وَالْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُوفَ لَِنػَّهُم * قَدْ حَقَّقُوا الحَْقَّ فَضَاءَ وَأَسْفَرَا
Dan para ulama yang memumpuni karena bagaimana pun mereka telah mencapai 
kebenaran sesungguhnya ruang dan perjalanan 
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 ياَ طاَلِبَ الْعِلمِ اعْتَمِدْ مَا قػَرَّرُوا * وَاعْمَلْ بِوِ وَاعْقِدْ عَلَيوِ الْخنِْصَراَ
Wahai para murid, bersandarlah pada putusan mereka dan amalkanlah dan 
berjanjilah pada mereka dengan jari kelingking 

 اْلِاجْتِهَادَ وَحَقْلُوُ قَدْ أقَػْفَراَغَى لِمَنْ قَدْ يَدَّعِي * صْ وَحَذَارِ أَفْ تَ 
Dan berhati-hatilah mendengarkan siapapun yang mengklaim dirinya berijtihad 
sedangkan otaknya kosong 

 فػَهْوَ الْغَبُِّ وَلَيْسَ ىُوَ بِعَاقِلٍ * لَوْ كَافَ يػَعْقِلُ مَا أتََى ذَا الْمُنْكَرَا
Dia sebenarnya orang bodoh dan tak berakal, seandainya ia berpikir tidaklah ia 
mendatangkan (berbuat) kemungkaran 

عْوَى عَلَى مَنْ يدََّعِي * وَالْمَعْنَى صَعْبٌ أَوْ يػُرَى  مَا أَسْهَلَ الدَّ
 مُتػَعَسّْرَا

Betapa mudahnya ajakan bagi siapapun yang mengklaim, dan maknanya sulit 
(argumentasinya susah dipahami) atau sulit dilihat 

 ىَذَا الاَّمَافُ زَمَافُ سُوءٍ كُلّْوِ * في وَقْتِنَا ىَذَا يػَرُوجُ الْمُفْتػَرَى
Zaman sekarang adalah zaman yang buruk semuanya karena di waktu ini  para 
tukang fitnah tersebar luas 

 ا طاَلِبَ الْخيَػْرَاتِ كُنْ مُتػَيػَقّْظاً * وَاعْمَلْ لِرَبّْكَ وَاتَّبِعْ خَيػْرَ الْوَرَىيَ 
Wahai murid Alkhairaat jadilah orang yang siaga, beramallah untuk tuhanmu 
ikutilah orang terbaik (Nabi Muhammad) 

 وَالَتَػْبَاعِ مَا بػَرْؽٌ شَرَىصَلىَّ عَلَيوِ ذُو الَْْلَؿِ وَآلِوِ * وَالصَّحْبِ 
Shalawat Yang Mahakuasa kepadanya (Nabi Muhammad), keluarga sahabat dan 
para pengikut yang berada dalam syariatnya 

Qasidah ini merupakan urutan Qasidah ketiga dari kumpulan syair-syairnya 

yang terdapat dalam kitab al-kaukab Ad-durri> Fi> Mana>qib Wa Maa>s|ir As-sayyi>d Al-Habi>b 

‘Idru>s  bin Sa>lim Al-Jufri yang terdapat pada halaman 56-58. Adapun karakteristik syair ini 

berdasarkan struktur fisik dan batinya sebagai berikut: 

1) Kha>yal/imajinasi, Imaji yang dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan 

melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami oleh penyair. 

Hal tersebut seperti terdapat dalam syair-syairnya, yaitu: 

 فَالَْرْضُ طيَّْبَةٌ إِذَا مَا سُقِيَتْ * جَادَتْ بِخيَػْرَاتٍ وَزَرعٍْ أَخْضَرَا
‚Tanah akan menjadi baik bila sering disirami, maka akan menumbuhkan banyak 
kebaikan dan tanaman yang hijau‛ 

 Dari bait syair di atas terlihat bahwasannya Habi>b ‘Idru>s menggambarkan 

kenyataan bahwa tanah yang sering di sirami (diberi nutrisi) akan menunbuhkan 
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banyak tanaman dan tumbuhnya akan segar dan berkwalitas. Hal ini yang kemudian 

melahirkan syair motivasi untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya dengan 

membuka sarana dan prasarana belajar pada bait selanjutnya: 

يْنِ حَتَّ يػَاْىَرَارَقُّوا شَبَابَكُمْ بِفَتْحِ مَدَارِسٍ  * تػَعْنُو بِعِلْمِ   الدّْ
‚Mereka memajukan masa mudamu dengan membuka sekolah yang dikhususkan 
untuk ilmu agama sampai berkembang‛ 

2) Wazan/irama, Berdasarkan analisanya wazn dalam syair Habi>b ‘Idru>s 

tentang ilmu sebagai berikut: 

شَعْبٍ في الْوَرَى * وَيػَنَاؿُ مَا بػَيْنَ الشُّعُوبِ باِلعِلْمِ يَسْمُو كُلَّ 
 الْمُفَخَّرَا

 وَالْمَرْءُ قَدْ يػَعْلُو عَلَى أقَػْرَانوِِ * إِفْ حَظُّوُ في الْعِلْمِ كَافَ الَْوفػَرَا

 باِلعِلْمِ وَالَْخْلَؽِ إِدْرَاؾُ الْمُنَى * إِفْ رمُْتَ عِلْمًا لَا تَكُنْ مُتَكَبػّْرًا
 

Syair-syair dalam kelompok syair pertama ini memakai bah}r al-rajz. Adapun 

taqt}i’ bait-bait tersebut sebagai berikut: 

بلعلم يس/ مو كللشع/ بن فلورى * ويناؿ ما/ بينش شعو/ 
 بلمفخرا

 مستفعلن/ مستفعلن/ مستفعلن* متفاعلن / مستفعلن/ مستفعلن

o//o/o/ o//o/o/ o//o/o/  * o//o///  o//o/o/ o//o/o/ 

 ولدرءقد/ يعلو على/ أقرانهي * إف حظظهو/ فلعلمكا/ نل أوفرا

 مستفعلن/ مستفعلن/ مستفعلن* مستفعلن / مستفعلن/ مستفعلن

o//o/o/ o//o/o/ o//o/o/   *o//o/o/ o//o/o/ o//o/o/ 
بلعلم وؿ/ أخلؽ إد/ راكلمنى * إف رمت عل/ من لا تكن/ 

 متكببرف
 مستفعلن/ مستفعلن* مستفعلن / مستفعلن/ متفاعلن مستفعلن/

o//o/// o//o/o/ o//o/o/ o//o/o/ o//o/o/ o//o/o/ 
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Ketiga bait di atas cukup bisa representatif dijadikan dasar penilaian 

terhadap bait-bait lainnya. Bait-bait syair kelompok kedua ini terlihat konsisten 

menggunakan bah}r al-rajz. Bahkan pada bait kedua antara s}adr dan ‘ajuz nya kedua 

duanya memiliki arudh dan dharb yang shahih. Namun masih terdapat beberapa 

taf’ilah yang tidak konsisten pada bait pertama pada hasywu nya dan bait ketiga 

pada dharb-nya. 

3) Kala>m/Bahasa, Habi>b ‘Idru>s sangat memperhatikan dalam memilih kata 

dalam menyusun kalimat. Karena, akan menggambarkan parasaan dan 

menyampaikan ide kepada para pembaca/pendengar. Kata-katanya disusun 

dan ditata dengan baik sehingga terasa keserasiannya anatara satu dan 

yang lainnya. Sebagai contoh dapat diperhatikan bait-bait syair berikut: 

 باِلعِلْمِ وَالَْخْلَؽِ إِدْرَاؾُ الْمُنَى * إِفْ رمُْتَ عِلْمًا لَا تَكُنْ مُتَكَبػّْرًا
 Kata-kata yang terkandung dalam bait tersebut terasa mengalir dengan baik 

dan sempurna. Ini menandakan kesungguhan penyair dalam mengajak dan 

memotivasi dalam menuntut ilmu. Hal tersebut dapat disaksikan dengan susunan 

yang baik dan enak didengar. Bil ‘ilmi wal akhla>q (dengan ilmu dan akhlak) dalam 

bentuk khabar jumlah dikedepankan dari jumlah ismiyah-nya idra>kul muna> 

memberikan gambaran akan pentingnya hal tersebut. Ditambah lagi bunyi tanwin 

pada kata ‘ilman dan mutakabbiran menambah kenikmatan estetik dalam bait syair 

tersebut. 

4) Qa>fiyah/Sajak, Berikut ini qa>fiyah yang terletak di akhir bait syair Habi>b 

‘Idru>s tentang ilmu:  

 باِلعِلْمِ يَسْمُو كُلَّ شَعْبٍ في الْوَرَى * وَيػَنَاؿُ مَا بػَيْنَ الشُّعُوبِ 
 الْمُفَخَّرَا

 الَْوفػَرَا أقَػْرَانوِِ * إِفْ حَظُّوُ في الْعِلْمِ كَافَ وَالْمَرْءُ قَدْ يػَعْلُو عَلَى 

 مُتَكَبػّْرًا باِلعِلْمِ وَالَْخْلَؽِ إِدْرَاؾُ الْمُنَى * إِفْ رمُْتَ عِلْمًا لَا تَكُنْ 
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 Ketiga bait di atas cukup bisa representatif dijadikan dasar penilaian 

terhadap bait-bait lainnya. Bait-bait syair kelompok ketiga ini menggunakan satu 

kata dan sebagian kata lainnya yaitu seperti yang telah digaris bawahi pada bait 

kesatu dan dua yaitu بلمفخرا  dan نل أوفرا serta menggunakan satu kata seperti pada 

kata متكببرف .Dan was}al alif pada setiap akhir baitnya dikarenakan di tiap akhir kata 

menggunakan huruf alif yang timbul dari mengisyba’kan harakah rawi ra. 

 

d. Qas}i>dah keempat 

فػْتََِ  يػاَ طػَالػِبَ الػْعػِلْػمِ ىَػاؾَ الحبِػْرَ وَالْقَلَمَا * فَاكْتُبْ عَلَى صَفَحَاتِ الدَّ
 الحِْكَمَا

Wahai penuntut ilmu, ambillah tinta dan pena, tulislah pada lembaran-lembaran 
bukumu hikmah-hikmah (ilmu) 

ػنِ الػْخَػطَّ  حْسَافُ أَوْجَبَوُ * رَبُّ الْعِبَادِ الَّذِي قَدْ شَرَّؼَ الْقَلَمَافَاوَحَػسّْ  لْإِ
Perindahlah tulisanmu, karena memperindah segala sesuatu (al-Ihsa>n) telah 
diwajibkan oleh Tuhan yang memuliakan pena (Qolam) 

قَػمَا  وَجَانِبِ الْكَسَلَ الْمَمْقُوتَ صَاحِبُوُ * فَإِنَّوُ يََْلِبُ الػحِْػرْمَػافَ وَالػسَّ
Dan di sisi buruk kemalasan itu dibenci orangnya, karena kemalasan itu membawa 
petaka dan penyakit 

اتػَكُػنْ فػِي عِػاَّةٍ وَغِنًى * فَالَْْدُّ باِلِْدّْ حَقِّا قَالَتِ الحُْكَمَا  وكَُػنْ مُػجِػدِّ
Jadilah orang yang bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati niscaya kamu akan 
mulia lagi kaya, karena keberuntunga bersama kesungguhan yang sebenarnya kata 
para ahli hikmah 

 وَفي سَبِيػلِْ الػتُّػقَػى وَالػعػِلْػمِ مُػجْػتػَهِػدًا * فَالػعَػالػِمُ الْمُتَّقِي للَِّوِ مَا نَدِمَا
Dan dijalan taqwa dan ilmu bersungguh-sungguhlah, karena sungguh orang berilmu 
yang bertaqwa kepada Allah tidak akan pernah menyesal 

بِيْلُ، الَّتِِْ في ضَوْئِهَا سَلَكَتْ * أئػِمََػةُ الػْحَػقّْ عَنػْهَا مَا خَطَوْا  تلِْكَ السَّ
 قَدَمَا

Itulah jalan yang dalam sinarnya para imam kebenaran menempuhnya dari langkah-
langkah (guru-gurunya) terdahulu 

  مَولَاىُم وَمَا الْتػَفَتُوا * لِغَيرهِِ فػَحَػبػَاىُػم بػاِلػّْرضَػا كَػرَمَػافػَرُّوا إِلَى اللهِ 
Mereka melarikan diri kepada Allah tuan mereka, dan mereka tidak berpaling kepada 
selain-Nya, maka ketaatan mereka dibalas dengan keridhaan yang mulia 

Qasidah ini merupakan urutan Qasidah keempat dari kumpulan syair-syairnya 

yang terdapat dalam kitab al-kaukab Ad-durri> Fi> Mana>qib Wa Maa>s|ir As-sayyi>d Al-Habi>b 
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‘Idru>s  bin Sa>lim Al-Jufri yang terdapat pada halaman 59. Adapun karakteristik syair ini 

berdasarkan struktur fisik dan batinya sebagai berikut: 

1) Kha>yal/imajinasi, Imaji yang dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan 

melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami oleh penyair. 

Hal tersebut seperti terdapat dalam syair-syairnya, yaitu: 

قَػمَا  وَجَانِبِ الْكَسَلَ الْمَمْقُوتَ صَاحِبُوُ * فَإِنَّوُ يََْلِبُ الػحِْػرْمَػافَ وَالػسَّ
‚Dan di sisi buruk kemalasan itu dibenci orangnya, karena kemalasan itu membawa 
petaka dan penyakit‛ 

Dari bait syair di atas terlihat bahwasannya Habi>b ‘Idru >s menggambarkan 

kenyataan bahwa kemalasan sebagai pokok permasalahan terciptanya petaka dan 

penyakit. Baik malasnya akal, yang tidak mempergunakan akal untuk berfikir 

maupun malasnya badan, yang enggan berkerja maupun berbuat kebaikan. Hal ini 

yang kemudian melahirkan syair menghindari kemalasan dan motivasi untuk 

menuntut ilmu pada bait selanjutnya: 

اتػَكُػنْ فػِي عِػاَّةٍ وَغِنًى * فَالَْْدُّ باِلِْدّْ حَقِّا قَالَتِ الحُْكَمَا  وكَُػنْ مُػجِػدِّ

 فَالػعَػالػِمُ الْمُتَّقِي للَِّوِ مَا نَدِمَاوَفي سَبِيػلِْ الػتُّػقَػى وَالػعػِلْػمِ مُػجْػتػَهِػدًا * 
‚Bersungguh-sungguhlah dengan sepenuh hati niscaya kamu akan mulia lagi kaya, 
karena bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati adalah hak yang disampaikan oleh 
para ahli hikmah. 

Dan dijalan taqwa dan ilmu bersungguh-sungguhlah, karena sungguh orang berilmu 

yang bertaqwa kepada Allah tidak akan pernah menyesal‛ 

2) Wazan/irama, Berdasarkan analisanya wazn dalam syair Habi>b ‘Idru>s 

tentang ilmu sebagai berikut: 

فػْتََِ  يػاَ طػَالػِبَ الػْعػِلْػمِ ىَػاؾَ الحبِػْرَ وَالْقَلَمَا * فَاكْتُبْ عَلَى صَفَحَاتِ الدَّ
 الحِْكَمَا

ػنِ الػْخَػطَّ  حْسَافِ أَوْجَبَوُ * رَبُّ الْعِبَادِ الَّذِي قَدْ شَرَّؼَ الْقَلَمَافَاوَحَػسّْ  لْإِ

قَػمَا  وَجَانِبِ الْكَسَلَ الْمَمْقُوتَ صَاحِبُوُ * فَإِنَّوُ يََْلِبُ الػحِْػرْمَػافَ وَالػسَّ
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Syair-syair dalam kelompok syair pertama ini memakai bah}r al-basit}. Adapun 

taqt}i’ bait-bait tersebut sebagai berikut: 

 ياطالبل/ علم ىا/ كلحبروؿ/ قلمى * فكتب على/ صفحا/ تددفتَؿ/ حكما

 مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ فعلن * مستفعلن/فعلن/ مستفعلن/فعلن

 o/// o//o/o/ o/// o//o/o/ * o/// o//o/o/ o//o/ o//o/o/ 

وحسسنل/ خطط فل/ إحساف أو/ جبهو * رب بل عبا/دؿ لذي/ قدشررفل/ 
 قلما

 فاعلن/ مستفعلن/ فعلن * مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ فعلنمفاعلن/ 

o/// o//o/o/ o//o/ o//o/o/ * o/// o//o/o/ o//o/ o//o// 
 ا/ حبهو * فإف نهو/ يَلبل/ حرمانوس/ سقماوجانبل/كسلل/لشقوت ص

 فاعلن/ مستفعلن/ فعلنمفاعلن/ فعلن/ مستفعلن/ فعلن * مفاعلن/  

o//o// o/// * o/// o//o/o/ o//o// o/// o//o/o/ o//o/ 
Ketiga bait di atas cukup bisa representatif dijadikan dasar penilaian 

terhadap bait-bait lainnya. Bait-bait syair kelompok keempat ini terlihat konsisten 

menggunakan bah}r al-basit} bait ta>m arudh makhbu>nah dharb makhbun. Dan terdapat 

beberapa zihaf seperti khabn fa’ilun pada bait pertama dan khabn mustafilun pada 

bait kedua dan ketiga. 

3) Kala>m/Bahasa, Habi>b ‘Idru>s sangat memperhatikan dalam memilih kata 

dalam menyusun kalimat. Karena, akan menggambarkan parasaan dan 

menyampaikan ide kepada para pembaca/pendengar. Kata-katanya disusun 

dan ditata dengan baik sehingga terasa keserasiannya anatara satu dan 

yang lainnya. Sebagai contoh dapat diperhatikan bait-bait syair berikut: 

اتػَكُػنْ فػِي عِػاَّةٍ وَغِنًى * فَالَْْدُّ باِلِْدّْ حَقِّ   ا قَالَتِ الحُْكَمَاوكَُػنْ مُػجِػدِّ
 Dua kata al-jaddu dan al-jiddi yang berdampingan satu sama lain menambah 

estetika bunyi pada bait syair ini. Ditambah lagi jumlah kata yang sama juga di 

dahului huruf yang juga jumlahnya sama.  
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4) Qa>fiyah/Sajak, Berikut ini qa>fiyah yang terletak di akhir bait syair Habi>b 

‘Idru>s tentang ilmu:  

فػْتََِ  يػاَ طػَالػِبَ الػْعػِلْػمِ ىَػاؾَ الحبِػْرَ وَالْقَلَمَا * فَاكْتُبْ عَلَى صَفَحَاتِ الدَّ
 كَمَاالحِْ 

ػنِ الػْخَػطَّ  حْسَافِ أَوْجَبَوُ * رَبُّ الْعِبَادِ الَّذِي قَدْ فَاوَحَػسّْ  لَمَاشَرَّؼَ الْقَ لْإِ

 قَػمَاوَجَانِبِ الْكَسَلَ الْمَمْقُوتَ صَاحِبُوُ * فَإِنَّوُ يََْلِبُ الػحِْػرْمَػافَ وَالػسَّ 

Ketiga bait di atas cukup bisa representatif dijadikan dasar penilaian terhadap bait-

bait lainnya. Bait-bait syair kelompok keempat ini menggunakan sebagian kata 

seperti yang telah digaris bawahi yaitu قلما ,حكما dan ػسقما. Dan was}al alif pada 

setiap akhir baitnya dikarenakan di tiap akhir kata menggunakan huruf alif yang 

timbul dari mengisyba’kan harakah rawi mi>m. 

 

e. Qas}i>dah kelima 

 لَِبْضَدَ وُدّّ كَامِنٌ في فػُؤَادِياَ * وَشَاىِدُهُ في ظاَىِرِ الَْمْرِ باَدِياَ

Teruntuk ahmad yang kusayangi dalam hatiku, dan ia menyaksikan di depannya 
dengan jelas 

 أُحِبُّ لَوُ أَفْ يَطْلُبَ الْعِلْمَ جَاىِدًا * ليَِظْهَرَ مَا كَافَ مِنَ الْعِلْمَ خَافِيَا
Aku menyukainya agar menuntut ilmu dengan giat, untuk menunjukkan apa yang 
tersembunyi dari pada ilmu pengetahuan 

نػْيَا تػَنَاؿُ الَْمَانيَِا ينِ وَالدُّ  فَبِالْعِلْمِ بَرظَى باِلسَّعَادَةِ وَالْذنََا * في الدّْ
Karena dengan ilmu engkau akan mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan, di 
dunia dan akhirat engkau kan dapatkan apa yang diinginkan 

 ياَ بػُنَِّ إِفَّ الْعُلُوَـ عَايِػْاَةٌ * وَلَيْسَ يػَنَاؿُ الْعِاَّ مَنْ كَافَ دَانيَِاجِدْ فَ 
Giatlah wahai anakku! Sungguh ilmu itu sangat berharga, dan tidaklah mendapatkan 
kemuliaan (sebenarnya) siapapun selama berada di dunia 

 ولنَِا * ِّٔاَ فَاقػْتَدِ إِفْ رمُْتَ تلِْكَ الْمَرَاقِيَالَنَا أسُْوَةٌ مَعْلُومَةٌ بِأُصُ 
Kita punya suri tauladan yang terkenal dalam asal usul kita (Nabi Muhammad), 
dengan (akhlaknya) maka ikutilah, apabila kamu menginginkan itulah kemuliaan 

خْلَصِ للَِّوِ ناَوِياَ فػَبَخٍ لِفَرعٍْ سَارَ في نػَهْجِ أُصُولِوِ *  عَلَى قَدَِـ الْإِ
Tegurlah bagi seseorang yang telah berjalan pada cara nenek moyangnya, tanpa 
mengedepankan ketulusan pada Allah dalam niatnya 

 الْعِاّْ عَاليَِالتِػَنْظرَُ إِلَى مَا قَاؿَ أَسْلَفػُنَا الُوْلَى * رَقػَوْا مِنْبػَرَا في ذِرْوَةِ 
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Untuk melihat apa yang dikatakan orang-orang kita (guru-guru) terdahulu, mereka 
naik ke mimbar-mimbar podium pada puncak kemuliaan yang tinggi 

مْ * وَلَا زَاؿَ مِنػْهُمْ في الْبَريَِّةِ ىَادِياَ  تػَجِػدْىُػم ىُػدَاةً عَارفِِيْنَ بِرَِّّْٔ
 Mereka mendapati petunjuk mengetahui Tuhan, dan terkadang diantara mereka 
berada di hutan belantara (pelosok) memberi petunjuk 

 عَسَى تػَقْتَفِي آثاَرَىُم في طَريِقِهِمْ * إِلَى رَبّْػهِػمْ إِنّْػي لِذَلِكَ رَاضِيَا
Semoga kamu mengikuti pengaruh mereka dalam jalan menuju tuhan, sungguh 
demikian itu aku ridha 

 أنُاَدِي بَنِِ جِنْسِي بِقَلْبِ وَقَالَبِ * إِلَى الْمَسَلِكِ الْمَحْمُودِ مَادُمْتُ دَاعِيَا
Aku ajak anak yang seketurunan denganku spenuh hatiku kepada jalan yang terpuji 
selama aku masih menjadi dai 

 ياَ رَبيّْ وَفػّْقْنَا لِذَلِكَ وَاىْدِناَ * إِلَى الخَْيْرِ وَاجْعَلْ ي  مِنَ الْقِسْمِ وَافِيَا
Wahai Tuhan berikanlah kami keberhasilan dan tunjukilah kami pada kebaikan dan 
jadikan aku menjadi bagian orang-orang yang menepati janji 

 الِله صَفْوَةِ ربَّْوِ * عَلَيْوِ صَلَةُ الِله مَا الدَّىْرُ باَقِيَابِجَاهِ رَسُوؿِ 
Oleh karena kemulian Rasulullah pilihan Tuhan, padanyalah segala doa Tuhan kekal 
selamannya 

Qasidah ini merupakan urutan Qasidah keenam dari kumpulan syair-syairnya 

yang terdapat dalam kitab al-kaukab Ad-durri> Fi> Mana>qib Wa Maa>s|ir As-sayyi>d Al-Habi>b 

‘Idru>s  bin Sa>lim Al-Jufri yang terdapat pada halaman 63. Qasidah ini merupakan kumpulan 

syair yang ditujukan kepada muridnya Ustadz Al-Sayyid Ahmad bin Muhammad Saqqa>f Al-

Jufri (yang tinggal di Gresik). Adapun karakteristik syair ini berdasarkan struktur fisik dan 

batinya sebagai berikut: 

1) Kha>yal/imajinasi, Imaji yang dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan 

melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami oleh penyair. 

Hal tersebut seperti terdapat dalam syair-syairnya, yaitu: 

 لَِبْضَدِ وُدّّ كَامِنٌ في فػُؤَادِياَ * وَشَاىِدُهُ في ظاَىِرِ الَْمْرِ باَدِياَ
‚Teruntuk ahmad yang kusayangi dalam hatiku, dan ia menyaksikan di depannya 
dengan jelas‛ 

 Dari bait syair di atas terlihat bahwasannya Habi>b ‘Idru>s menggambarkan 

kenyataan bahwa beliau sangat menyayangi muridnya yakni ahmad dengan bentuk 

dan cara yang sang murid telah rasakan dan saksikan. Demikian merupakan suatu 

keharusan yang dilakukan oleh seorang guru yang menyayangi muridnya seperti 
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anak kandung sendiri. Hal ini yang kemudian melahirkan syair motivasi untuk 

menuntut ilmu kepada muridnya pada bait selanjutnya: 

 أُحِبُّ لَوُ أَفْ يَطْلُبَ الْعِلْمَ جَاىِدًا * ليَِظْهَرَ مَا كَافَ مِنَ الْعِلْمَ خَافِيَا

نػْيَا تػَنَاؿُ الَْمَانيَِا ينِ وَالدُّ  فَبِالْعِلْمِ بَرظَى باِلسَّعَادَةِ وَالْذنََا * في الدّْ
‚Aku menyukainya agar menuntut ilmu dengan giat, untuk menunjukkan apa yang 
tersembunyi dari pada ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu engkau akan 
mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan, di dunia dan akhirat engkau kan 
dapatkan apa yang diinginkan‛ 

2) Wazan/irama, Berdasarkan analisanya wazn dalam syair Habi>b ‘Idru>s 

tentang ilmu sebagai berikut: 

 لَْمْرِ باَدِياَلَِبْضَدِ وُدّّ كَامِنٌ في فػُؤَادِياَ * وَشَاىِدُهُ في ظاَىِرِ ا

 أُحِبُّ لَوُ أَفْ يَطْلُبَ الْعِلْمَ جَاىِدًا * ليَِظْهَرَ مَا كَافَ مِنَ الْعِلْمَ خَافِيَا

نػْيَا تػَنَاؿُ الَْمَانيَِا ينِ وَالدُّ  فَبِالْعِلْمِ بَرظَى باِلسَّعَادَةِ وَالْذنََا * في الدّْ
Syair-syair dalam kelompok syair pertama ini memakai bah}r al-khafi>f}. 

Adapun taqt}i’ bait-bait tersebut sebagai berikut: 

 لبضدود/ دف كامنن/ في فأاديا * وشاىدىو/ في ظاىرؿ/ أمرباديا

 فاعلتن/ مستفعلن/ فا علػا تنن * فاعلتن/ مستفعلن/ فا علػا تنن

o//o//o/ o//o/o/ o///o/ * o//o//o/ o//o/o/ o///o/ 

أحب بلهو/ أف يطلبل/ علم جا ىدا * ليظهرى ماكاف منل/ علم 
 خافيا

 فاعلتن/ مستفعلن/ فا علػا تنن * فاعلتن/ مستفعلن/ فا علػا تنن

o//o//o/ o//o/o/ o///o/ * o//o//o/ o//o/o/ o///o/ 

 افبل علم تح/ ظى بسسعا/ دتِ ولذنا * فد دين ود/ دنياتنا/ للأماني
o//o//o/ o//o/o/ o//o/o/ * o//o/o// o//o/o/ o//o/o// 

Ketiga bait di atas cukup bisa representatif dijadikan dasar penilaian 

terhadap bait-bait lainnya. Bait-bait syair kelompok kelima ini menggunakan bah}r 

al-khafi>f} illah ziya>dah pada bait kesatu dan kedua.  
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3) Kala>m/Bahasa, Habi>b ‘Idru>s sangat memperhatikan dalam memilih kata 

dalam menyusun kalimat. Karena, akan menggambarkan parasaan dan 

menyampaikan ide kepada para pembaca/pendengar. Kata-katanya disusun 

dan ditata dengan baik sehingga terasa keserasiannya anatara satu dan 

yang lainnya. Sebagai contoh dapat diperhatikan bait-bait syair berikut: 

 بِجَاهِ رَسُوؿِ الِله صَفْوَةِ ربَّْوِ * عَلَيْوِ صَلَةُ الِله مَا الدَّىْرُ باَقِيَا
 Kata rasu>l dan Alla>h dua kata dalam bentuk mudha>f  dan mudha>f ilayh 

semacam dua kata majemuk berkumpul mejadikan satu kesatuan seolah-olah satu 

sama lain tak bisa terpisahkan. Dua kata tersebut merupakan kata yang serasi. 

4) Qa>fiyah/Sajak, Berikut ini qa>fiyah yang terletak di akhir bait syair Habi>b 

‘Idru>s tentang ilmu:  

 مْرِ باَدِياَلَِبْضَدِ وُدّّ كَامِنٌ في فػُؤَادِياَ * وَشَاىِدُهُ في ظاَىِرِ الَْ 

 عِلْمَ خَافِيَاأُحِبُّ لَوُ أَفْ يَطْلُبَ الْعِلْمَ جَاىِدًا * ليَِظْهَرَ مَا كَافَ مِنَ الْ 

نػْيَا تػَنَاؿُ فَبِالْعِلْمِ بَرظَى باِلسَّعَادَةِ وَالْذنََا * في ا ينِ وَالدُّ  الَْمَانيَِا لدّْ

Ketiga bait di atas cukup bisa representatif dijadikan dasar penilaian 

terhadap bait-bait lainnya. Bait-bait syair kelompok kelima ini menggunakan satu 

kata dan sebagian kata lainnya seperti yang telah digaris bawahi yaitu علم ,أمر باديا
 Dan was}al alif pada setiap akhir baitnya dikarenakan di tiap akhir.ؿ المانيا dan خافيا 

kata menggunakan huruf alif yang timbul dari mengisyba’kan harakah rawi ya. 

 

f. Qas}i>dah keenam 

 ربَِّا عَلَى خَلْقِوِ فَاضَتْ عَطاَياَهُ وَصِيَّتِِ لِمُحِبّْ الْخيَْػرَ تػَقْػوَاهُ * 
Wasiatku kepada para pecinta kebaikan, bertakwa kepada Tuhan seluruh makhluk 
yang karunianya melimpah 

ُـ مِػنْ غػُبػَارِ الػطّْػيْػنِ سَػوَّاهُ   ىُوَ الَّذِي أبَْدعََ الَْكْوَافَ أَبْصَعَهَا * فَآدَ
Dialah yang mencipatakan sekalian alam, adam diciptakan dari tanah liat yang telah 
disempurnakan  

 أَلَا اتَّقِ الَله في سِرٍ وَفي عَلَنٍ * فَإِفَّ مَنْ يػَتَّقِي مَوْلَاهُ بشُْرَاهُ 
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Bertaqwalah kepada Allah dalam keadan sembunyi-sembunyi maupun di depan 
umum, karena sesungguhnya barang siapa yang bertaqwa pada tuhanya maka ia akan 
mendapat kabar gembira 

 بشُْرَاهُ بشُْرَاهُ باِلَْجْرِ الْعَظِيْمِ وَباِلػْ * ػفَضْلِ الَْْسِيْمِ إِذِ الْْنََّاتُ مَأْوَاهُ 
Kabar gembira dengan balasan yang luar biasa dan keutamaan yang sangat besar 
yakni surga dan segala kenikmatannya 

 وَاطْلُبْ مِنَ الْعِلْمِ قَدْراً تَسْتَفِيْدُ بِوِ * وَلَا تَكُنْ جَاىِلً فَالشَّرُّ جَدْوَاهُ 
Tuntutlah ilmu agar dapat bermanfaat dengan ilmu tersebut, dan janganlah menjadi 
orang yang bodoh karena keburukan akan memanfaatkannya 

 فَطاَلِبُ الْعِلْمِ تػَبْسُطْ أَجْنِحَتػَهَا لَوُ * مَلَئِكُ إِذْ مَشَى للِْعِلْمِ يػَهْنَاهُ 
Bagi penuntut ilmu, akan dibentangkan sayap oleh para malaikat untuk mereka dan 
ketika berjalan menuntut ilmu 

 بَحْرِ أيَْضًالَوُ * إِذْ قَدْ أتََى في حَدِيْثٍ قَدْ رَوَيػْنَاهُ يَسْتػَغْفِرُ الْحوُتُ ذِي في الْ 
Juga paus dan segala yang di laut memohonkan ampun baginya, sebagaimana 
disebutkan dalam hadits yang telah diriwayatkan kepada kami 

 يَطْلُبُ الْيػَوَْـ مِنَّا أمَْرَ دُنػْيَاهُ  لَيْتَ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ الشَّريِْفَ كَمَا * مَنْ 
Semoga (tidak mungkin) orang yang mencari ilmu yang mulia seperti orang yang 
mencari dunia  

نػْيَا تػَرَاهُ ِّٔاَ * مُسْتػَغْرقًِا قػَلْبُوُ فِيهَا وَأَحْػشَػاهُ   فَإِفَّ مَنْ يَطْلُبْ الدُّ
Karena sesungguhnya siapapun yang hanya menginginkan dunia pandangannya 
hanya dunia, hatinya tenggelam pada dunia dan ketergantungan padanya 

ةٍ بػَلَغَتْ في الحَْدّْ أقَْصَاهُ   لنِػَيْلِهَا يػَركَْبُ الَْخْطاَرَ في تػَعْبٍ * وَشِدَّ
Untuk mencapainya ia menunggangi bahaya dalam lelah dan susah hingga mencapai 
batas akhir 

 فَكَيْفَ باِلْعِلْمِ لَا يدُْركِْوُ طاَلبُِوُ * إِلاَّ إِذَا حَالَفَ الصَّبػْرَ وَوَاخَػاهُ 
Lalu bagaimanakah dengan ilmu? Tentunya, ilmu itu tidak dapat diraih oleh seorang 
murid, kecuali ia menjadikan sabar sebagai kawannya 

 عَلَيْكَ باِلصَّبْرِ فِيمَا أنَْتَ طاَلبُِوُ * فَصَاحِبُ الصَبْرِ يػَلْقَى مَا بَسنََّاهُ 
Bersabarlah kamu atas apa yang engkau tuntut, karena orang yang sabar akan 
berjumpa dengan apa yang ia inginkan 

 كَالشُّهْدِ في طَعْمِوِ ياَ مَا أُحَيْلَهُ فػَالػصَّػبْػرُ مَبْػدَؤُهُ مُرّّ وَآخِرهُُ *  
Adapun sabar awalnya pahit dan akhirnya rasanya seperti madu yang belum diperas 
dari lilinya aduhai betapa nikmatnya itu 

 وَالْعُسْرُ مِنْ بػَعْدِهِ يسُْرَافِ يػَعْقُبْوُ * كَمَا أتََى في كِتَابِ الِله فَاقػْرَاهُ 
Dan kesulitan stelahnya disertai kemudahan, sebagaimana yang terdapat dalam al-
Quran, maka bacalah! 

ىْرِ لَا تأَمَنْ غَوَائلَِوُ * فَالْغَدْرُ وَالْمَكْرُ لَا شَكَّ قُصَارَاهُ   وَاحْذَرْ مِنَ الدَّ
Hati-hatilah terhadap masa janganlah tertipu oleh tipu dayanya, pengkhianatan dan 
kelicikannya tidak diragukan batasannya 
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 أيَْنَ الْمُلُوؾُ وَأَىْلُ الْعِلْمِ ذُو سَلَفُوا * أيَْنَ الَّذِي عُرفُِوا أيَْنَ الَّذِي تاَىُوا
Mana raja-raja dan orang berilmu terdahulu? Mana orang-orang yang diberi petunjuk 
mana orang-orang yang tersesat? 

ىْرُ أَسْقَاىُمُ كَأْسَ الْمَنُوفِ كَمَا * سَيُسْقِيَ الْكُلَّ مِنَّا مَا ذكََرْناَهُ   فَالدَّ
Masa menyirami mereka dengan cawan, sebagaimana ia akan menyirami kita semua 
seperti apa yang kami sebutkan 

 ذَا عَمِلُوا * خَيػْرًا وَمَنْ يػَعْمَلِ الشَّرَّ سَيػَلْقَاهُ فَاللهُ يَُْايِْهِمُ خَيػْرًا إِ 
Allah membalasa mereka dengan kebaikan apabila beramal baik, dan siapa yang 
berbuat keburukan maka ia akan bertemu (mendapatkan balasannya) 

 دَ الْمَمَاتِ نعَِيْمًا طاَبَ لَرْنَاهُ وَاعْمَلْ لنِػَفْسِكَ خَيػْرًا في الْحيََاةِ تػَرَى * بػَعْ 
Beramal baiklah untuk dirimu selama hidup kamu akan melihat setelah mati 
kenikmatan tanpa batas 

 في جَنَّةِ مُلِئَتْ باِلطَّيّْبَاتِ عَلَى * سِرٍّ عَظِيمٍ بِوِ خَػصَّػكَ اللهُ 
Di surga diisi dengan kebaikan-kebaikan terhadap rahasia yang luar biasa yang telah 
Allah sediakan 

 وَنػَادِ مَػوْلَاؾَ فِيمَا أنَْتَ طاَلبُِوُ * فَمَا دَعَاهُ امْرُؤٌ إِلاَّ وَلَبَّاهُ 
Dan memanggil tuan padamu atas apa yang anda pinta, dan tidaklah ia memanggil 
wanita-wanita (bidadari) kecuali ia menunaikan panggilannya 

 فَاللهُ سُبْحَانوَُ كَمْ جَادَ مِنْ نعَِمِ * عَلَى الْعِبَادِ فَلَ بُرْصَى عَطاَياَهُ 
Berapa banyak daripada nikmat yang dimiliki oleh Allah untuk hamba-hambanya, 
karunia-Nya tak terhitung banyaknya 

َـ ذِكْرَاهُ وَصَلَّى رَبيّْ عَلَى   الْمُخْتَارِ مِنْ مُضَرَ * شَفِيعِنَا مِنْ لَظَى مَا دَا
Shalawat Tuhan kepada orang yang terpilih dari Bani Mudhar, pemberi syafaat 
selama dia ingat 

 لزَُمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِ الِله أَبْصَعِهِمْ * عَلَيْوِ أَزكَْى صَلةُ الِله تػَغْشَاهُ 
Muhammad adalah yang terbaik dari semua ciptaan Allah, baginyalah doa Allah 
yang murni terlimpahkan 

 * وَالحَْمْدُ للَِّوِ رَبِ الْعَالَمِيَن *
Qasidah ini merupakan urutan Qasidah keenam belas dari kumpulan syair-

syairnya yang terdapat dalam kitab al-kaukab Ad-durri> Fi> Mana>qib Wa Maa>s|ir As-sayyi>d 

Al-Habi>b ‘Idru>s  bin Sa>lim Al-Jufri yang terdapat pada halaman 74-75. Adapun karakteristik 

syair ini berdasarkan struktur fisik dan batinya sebagai berikut: 

1) Kha>yal/imajinasi, Imaji yang dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan 

melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami oleh penyair. 

Hal tersebut seperti terdapat dalam syair-syairnya, yaitu: 
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 فَطاَلِبُ الْعِلْمِ تػَبْسُطْ أَجْنِحَتػَهَا لَوُ * مَلَئِكُ إِذْ مَشَى للِْعِلْمِ يػَهْنَاهُ 
 ‚Bagi penuntut ilmu, para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk mereka 
dan mengucucapkan selamat ketika berjalan menuntut ilmu. 

 Dari bait syair di atas terlihat bahwasannya Habi>b ‘Idru>s menggambarkan 

kenyataan bahwa mereka yang menuntut ilmu senantiasa mendapatkan kemuliaan 

dengan dinaungi oleh para malaikat. Demikian ini senada dengan hadits yang 

diriwayatkan oleh imam al-Tirmizi/2682:  

ها لطالِبِ مَن سلَكَ طريقًا يلتَمِسُ فيوِ علمًا ، سَهَّلَ اللَّوُ لَوُ طريقًا إلى الْنَّةِ ، وإفَّ الدلئِكَةَ لتَضعُ أجنحتَ 
العلمِ رضًا بدا يصنعُ وإفَّ العالم ليستغفِرُ لَوُ مَن في السَّمواتِ ومن في الرضِ ، حتَّ الحيتافِ في الداءِ ، 
وفضلَ العالِم على العابدِ كفَضلِ القمرِ على سائرِ الكواكبِ ، وإفَّ العُلَماءَ ورثةُ النبياءِ إفَّ النبياءَ لم 

ا ورَّثوا العلمَ فمَن أخذَهُ أخذَ بحظٍّ وافرٍ يورّْثوا ديناراً ولا    114.درهَاً إنََّّ

Artinya: ‚Siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan 
mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para malaikat merendahkan sayapnya 
sebagai keridlaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf 
oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan serang 
alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas 
seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi tidak 
mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa 
mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak‛ 

2) Wazan/irama, Berdasarkan analisanya wazn dalam syair Habi>b ‘Idru>s 

tentang ilmu sebagai berikut: 

 الْخيَْػرَاتِ تػَقْػوَاهُ * ربَِّا عَلَى خَلْقِوِ فَاضَتْ عَطاَياَهُ وَصِيَّتِِ لِمُحِبّْ 

ُـ مِػنْ غػُبػَارِ الػطّْػيْػنِ سَػوَّاهُ   ىُوَ الَّذِي أبَْدعََ الَْكْوَافَ أَبْصَعَهَا * فَآدَ

 أَلَا اتَّقِ الَله في سِرٍ وَفي عَلَنٍ * فَإِفَّ مَنْ يػَتَّقِي مَوْلَاهُ بشُْرَاهُ 

Syair-syair dalam kelompok syair pertama ini memakai bah}r al-basit. Adapun 

taqt}i’ bait-bait tersebut sebagai berikut: 

 وصييتِ/ لمحب/بلخيراتتق/ واىو * رببن على/ خلقهي/ فاضت عطا/ ياه

 مفا علن/ فعلن/ مستفعلن/ فعلن * مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ فعلن

o/o/ o//o/o/ o//o/ o//o/o/ * o/o/ o//o/o/ o/// o//o// 

                                                             

114
Muhammad bin Sha>lih al-Rajhiy, Ja>mi’ at-Tirmi>zi (Riyadh: Bayt al-Afka>r al-Dauliyah, t. 

th)., h. 434 
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 ىوؿ لذي/ أبدعل/ أكواف أج/ معها * فأ ادمو/ من غبا/ رططين سو/ واىو

o/o/ o//o/o/ o//o/ o//o// * o//o/o/ o//o/ o//o// 

 التتقل/ لاىفي/ سررف وفي/ علنن * فإف نَّن/ يتتقي/ مولاه بش/ راىو
o/o/ o//o/o/ o//o/ o//o// * o/// o//o/o/ o//o/ o//o// 

 Ketiga bait di atas cukup bisa representatif dijadikan dasar penilaian 

terhadap bait-bait lainnya. Bait-bait syair kelompok keenam ini menggunakan bah}r 

al-basit dengan bentuk arudh maqbunah dan dharb makhbun. 

3) Kala>m/Bahasa, Habi>b ‘Idru>s sangat memperhatikan dalam memilih kata 

dalam menyusun kalimat. Karena, akan menggambarkan parasaan dan 

menyampaikan ide kepada para pembaca/pendengar. Kata-katanya disusun 

dan ditata dengan baik sehingga terasa keserasiannya anatara satu dan 

yang lainnya. Sebagai contoh dapat diperhatikan bait-bait syair berikut: 

ىْرِ لَا تأَمَنْ غَوَائلَِوُ * فَالْغَدْرُ وَالْمَكْرُ لَا شَكَّ قُصَارَاهُ   وَاحْذَرْ مِنَ الدَّ

 Kata-kata yang tersusun terasa dipilih dengan baik. Seperti kata al-gadru dan 

al-makru terasa serasi dengan jumlah huruf yang sama dan bunyi yang sama juga 

huruf akhir yang sama  dapat memperindah bait syair tersebut.  

 Seluruh kata-kata yang terkandung dalam syair tentang ilmu merupakan 

kata-kata Arab fushah yang dipakai dalam al-Qur’an, kitab-kitab tu>rat} dan penulisan 

ilmiah. Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa Kala>m/Bahasa yang 

digunakan oleh Habi>b ‘Idru>s adalah baik. Rangkaian kata yang indah nan serasi 

membuat mudah didengarkan serta menyentuh perasaan. 

4) Qa>fiyah/Sajak, Berikut ini qa>fiyah yang terletak di akhir bait syair Habi>b 

‘Idru>s tentang ilmu:  

 اهُ وَصِيَّتِِ لِمُحِبّْ الْخيَْػرَاتِ تػَقْػوَاهُ * ربَِّا عَلَى خَلْقِوِ فَاضَتْ عَطاَيَ 

ُـ مِػنْ غػُبػَارِ الػطّْػيْ   اهُ ػنِ سَػوَّ ىُوَ الَّذِي أبَْدعََ الَْكْوَافَ أَبْصَعَهَا * فَآدَ

 اهُ أَلَا اتَّقِ الَله في سِرٍ وَفي عَلَنٍ * فَإِفَّ مَنْ يػَتَّقِي مَوْلَاهُ بشُْرَ 
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Ketiga bait di atas cukup bisa representatif dijadikan dasar penilaian 

terhadap bait-bait lainnya. Bait-bait syair kelompok keenam ini menggunakan 

sebagian kata seperti yang telah digaris bawahi yaitu واه  ,ياه dan راه. Dan khuruj 

wawu  pada setiap akhir baitnya dikarenakan mengisyba’kan ha washal. 

Sedangkan struktur batin keseluruhan qasi>dah tersebut terdiri dari: Ma‘na> 

atau tema dan Qasdan/rasa. 

1) Ma'na>/tema 

Ma‘na> atau tema yang terdapat pada syair Habi>b ‘Idru>s tentang ilmu adalah 

epigram (ta’li>mi>) syair yang berisi pelajaran dalam hidup atau yang lebih spesifik 

yaitu al-tah{ridh ‘ala t}alab al-‘ilmi (memotifasi dalam menuntut ilmu). Hal tersebut 

dapat dilihat dalam syair-syairnya: 

يْنِ جَهْلَ قػُلُوبِكُمْ   ِـ *فَدَاوُوا بِعِلْمِ الدّْ  فَمَنْ لَمْ يدَُاوِ الَْْهْلَ باِلْعِلْمِ يػَنْدَ
Obatilah hatimu dengan ilmu agama, maka barang siapa yang tidak mengobati 
kebodohan dengan ilmu kan sengsara 

 وَلَا حِلْمَ إِلاَّ باِعْتِيَادِ التَّحَلُّمِ  *مَ إِلاَّ باِلتػَّعَلُّمِ ياَفػَتَی فَلَ عِلْ 
Tiada ilmu kecuali dengan belajar, wahai pemuda. Dan tiada mimpi kecuali dengan 
terbiasa bermimpi 

 جَاتِ للِعِلمِ جِدُّوا ياَبنَِِ  الخيَراَتِ *  فَذَوُوالعُلُوِـ تػَبػَوَّءُوا الدَّرَ 
Bergiatlah kalian menuntut ilmu hai para abnaul khairaat, karena bagi orang yang 
berilmu menempati derajat yang tinggi. 

 باِلعِلْمِ يَسْمُو كُلَّ شَعْبٍ في الْوَرَى * وَيػَنَاؿُ مَا بػَيْنَ الشُّعُوبِ الْمُفَخَّراَ
Dengan ilmu akan melampaui semua orang, dan mendapat kehormatan di antara 
orang-orang 

 وَفي سَبيِػلِْ الػتُّػقَػى وَالػعػِلْػمِ مُػجْػتػَهِػدًا * فاَلػعَػالػِمُ الْمُتَّقِي للَِّوِ مَا ندَِمَا
Dan dijalan taqwa dan ilmu bersungguh-sungguhlah, karena sungguh orang berilmu 
yang bertaqwa kepada Allah tidak akan pernah menyesal 

نػْيَا تػَنَاؿُ الَْمَانيَِا ينِ وَالدُّ  فبَِالْعِلْمِ بَرظَى باِلسَّعَادَةِ وَالْذنََا * في الدّْ
Karena dengan ilmu engkau akan mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan, di 
dunia dan akhirat engkau kan dapatkan apa yang diinginkan 

 فَطاَلِبُ الْعِلْمِ تػَبْسُطْ أَجْنِحَتػَهَا لَوُ * مَلَئِكُ إِذْ مَشَى للِْعِلْمِ يػَهْنَاهُ 
Bagi penuntut ilmu, para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk mereka dan 
mengucucapkan selamat ketika berjalan menuntut ilmu 
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 Syair-syair tersebut merupakan beberapa syair dari syair pertama sampai 

keenam yang cukup representatif dijadikan penilaian terhadap motivasi-motivasinya 

serta ajakan-ajakannya menuntut ilmu.  

2) Qasdan/rasa 

Qasdan atau perasaan yang sengaja dirasakan oleh penyair ketika 

menciptakan puisinya adalah penyair menggambarkan perasaannya yang sungguh-

sungguh melalui ajakannya kepada ilmu. Perasannya tergambarkan dalam bait 

syairnya ketika melihat kebodohan merajalela sehingga beliau memotivasi:  

 فَلَ خَوْؼَ مِنْ مَوْلَى وَلَا مِنْ جَهَنَّمِ  *هْلَ في النَّاسِ فاَشِيًا فإَِنيّْ رَأيَْتُ الَْْ 

يْنِ جَهْلَ قػُلُوبِكُمْ   ِـ *فَدَاوُوا بِعِلْمِ الدّْ  فَمَنْ لَمْ يدَُاوِ الَْْهْلَ باِلْعِلْمِ يػَنْدَ
‚Sungguh, aku telah menyaksikan kebodohan pada manusia tersebar, tak ada rasa 
takut pada Tuhan pula pada api neraka, Obatilah hatimu dengan ilmu agama, maka 
barang siapa yang tidak mengobati kebodohan dengan ilmu kan sengsara‛ 

Dengan demikian maka karakteristik syair Habi>b ‘Idru>s bin Salim Al-jufri 

tentang ilmu dari segi bentuknya tergolong kedalam syair tradisional/multazim yang 

terikat oleh bah{r dan qafiyah yang bermacam-macam disetiap qasi>dah-nya. Dan dari 

segi isi maupun maknanya tergolong kedalam syair lirik/gina>’i dan syair-syairnya 

disebut sebagai qasi>dah karena memiliki jumlah bayt yang berjumlah lebih dari 7. 

 

 

4. Kitab Al-kaukab al-Durri 

a. Deskripsi Kitab 

Kitab Al-kaukab al-Durri adalah kitab Mana>qib (Hagiography) yang 

menceritakan keagungan pribadi Sayyid Idrus bin Salim al-Jufri (Habi>b ‘Idru>s) dari 

pada ilmu, akhlak dan karya sastranya. Oleh karena itu beliau disamping sebagai 

seorang ulama, beliau juga seorang sastrawan. Kitab tersebut berjumlah 136 halaman 

yang terdiri dari beberapa pasal didalamnya yang telah dirangkum oleh Habib 
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Saqqaf bin Muhammad bin Idrus al-Jufri cucu beliau tercinta. 

Adapun yang mendorong beliau untuk mengumpul dan menyusun buku 

tersebut adalah karena tidak adanya satupun dari murid-muridnya terdahulu yang 

mengambil ilmu darinya memperhatikan peninggalan-peninggalan sastra dan 

kebudayaannya tersebut yang dikhawatirkan akan kehilangan warisan Habi>b ‘Idru>s 

daripada qasidah-qasidah (kumpulan-kumpulan syair) dalan kitab ini. Beruntung ada 

beberapa orang yang sering menemani beliau berdakwah dan kunjungan, ikut serta 

dalam pertemuan dan majelis-majelisnya menghapal banyak dari pada qasidah-

qasidahnya maka hal karena hal itulah beliau mengumpulkan qasidah-qasidahnya 

yang berceceran tersebut.
115

 

Isi pasal dalam kitab tersebut: 

1) Bagian pertama: kata pengantar oleh Habib Saqqaf bin Muhammad bin Idrus 

al-Jufri, beliau juga menceritakan awal mula mengumpulkan dan menyusun 

buku tersebut 

2) Bagian kedua: sejarah, didikan dan dakwahnya Habi>b ‘Idru>s bin Salim al-

Jufri sebagai pendiri Lembaga Pendidikan Islam Alkhairaat di Palu 

SulawesiTengah yang cabang-cabangnya telah tersebar di Indonesia Timur 

oleh Habib Saqqaf 

3) Bagian ketiga: ‚kata Indah‛ dari perjalan hidup Habi>b ‘Idru>s bin Salim al-

Jufri oleh muridnya al-Sayyid Ahmad bin Muhammad al-Jufri 

4) Bagian keempat: sejarah singkat Madrasah Islam Alkhairaat di Palu oleh 

muridnya ustad H Rustam bin H Arsyad  

5) Bagian kelima: ‚law’ah hazi>n‛ duka mendalam (qasidah syair) kepergian 

Habi>b ‘Idru>s dari sahabatnya al-‘Alla>mah al-Sayyi>d Ha>mid bin Muhammad 

                                                             
115

Lihat: As-Sayyid Al-Habi>b Saqqaf bin Muhammad Al-Jufri, Al-Kaukabu Ad-Durri> fi 

Mana>qibi wa Maatsiri As-sayyid Al-Habi>b Idrus bin Salim Al-Jufri , h. 5 
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al-Sirri> (Malang) 

6) Bagian keenam: kumpulan dari qasidah Habi>b ‘Idru>s bin Salim al-Jufri dalam 

tema yang bermacam-macam. 

Kitab ini dipublikasikan oleh Da>r al-Kutub al-Isla>miyah dicetak pertama kali 

pada tahun 2018 di Jakarta. Dan adapun editornya yakni ‘Alwi Abu Bakar 

Muhammad al-Saqqa>f. Buku ini disusun dalam bahasa Arab Fushah sesuai dengan 

kaidah bahasa Arab yang baku. 

Kitab ini dipruntukkan untuk para sejarahwan yang ingin meneliti maupun 

para putra-putri Alkhairaat untuk menambah semangat menuntut ilmu. Karena di 

dalamnya terdapat sejarah perjuangan serta nasehat-nasehat yang berguna bagi para 

penuntut ilmu.  

b. Sekilas Habib Saqqaf 

Habib Saqqaf bin Muhammad bin Idrus al-Jufri adalah pengumpul dan 

penyusun kitab Al-kaukab Ad-durri> Fi> Mana>qib Wa Maa>s|ir As-sayyi>d Al-Habi>b 

‘Idru>s  bin Sa>lim Al-Jufri. Beliau seorang ulama dan dai di Palu Sulawesi Tengah 

kelahiran 17 Agustus 1937 di Pekalongan Jawa Timur. Dan wafat pada tanggal 

3Agustus 2021 di Palu pada usia 83 tahun. Ayahnya bernama Muhammad bin Idrus 

yang merupaka ulama besar di Sulawesi Tengah dan juga merupakan anak dari 

Habi>b ‘Idru>s bin Salim al-Jufri dan Ibunya seorang wanita solehah bernama Syarifah 

Ruqayyah binti thalib al-Jufri.  

Beliau memulai sekolahnya di Pekalongan sebelum kemudian pindah ke Palu 

di Madrasah Ibtidaiyyah Alkhairaat hingga menyelesaikan tingkat Tsanawiyah 

(Sekolah Mengah Atas) dan meraih gelar sarjananya di Kampus al-Azhar di Mesir 

tahun 1967. 

Beliau juga pernah menjadi dekan di Fakultas Ushuluddin di Kampus 

Universitas Islam Negeri Datok Karama Palu pada tahun 1967-1977 dan juga 
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sekaligus sebagai Rektor Kampus Universitas Islam Alkhairaat tahun 1967-1989. 

Di samping sebagai pemimpin tertinggi Alkhairaat beliau juga sering 

melakukan dakwah kepelosok-pelosok dan banyak membangun sekolah dan 

madrasah. Diantaranya yaitu Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Dolo yang terletak di 

Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. 

Selain aktif mengajar dan berdakwah beliau juga seorang yang aktif menulis. 

Diantara karya tulis beliau adalah:  

1) Al-Muntakhabaat Fi Al-Makhfuzat (Kumpulan Mahfuzhat) Jilid I, II, III & 

IV; buku ini Ungkapan muatiara yang diambil dari ayat-ayat al-Qur’an, 

Hadis, dan kata-kata hikmah yang berisi tuntunan bagi para murid, siswa, 

santri untuk memiliki kepribadian yang Islami dan berakhlak mulia. 

Ungkapan mutiara tersebut terdiri dari pada syair-syair dengan berbagai 

macam tema dan bermacam bentuk bait, mulai dari satu bait (mufrad), dua 

bait (nutfah) maupun 3-6 bait (qit’ah). 

2) Ilmu al-Balaghah; mengkaji tentang ilmu balaghah yang mencakup ilmu bayan, 

ilmu ma‟ani dan ilmu badi‟. buku ini memaparkan istilah-istilah ilmu balaghah 

dan tidak membicarakan terkait ikhtilaf ulama balagah serta memberikan contoh-

contoh sederhana yang mudah dimengerti bagi para santri. 

3) Al-Majaaz wa al-Isti’arah; membahas ilmu bayan khususnya bahasan majaaz 

dan isti’arah. memaparkan istilah-istilah kajian majaaz dan isti’arah dan 

memberikan contoh-contoh sederhana. 

4) Ilm al-Ma’aaniy; membahas ma’ani khususnya bahasan khabar dan insya’. 

memaparkan istilah-istilah kajian khabar dan insya’ dan memberikan contoh-

contoh sederhana. 

5) Anasyid Madrasiyah; Puisi dan lagu-lagu yang pernah diajarkan pada masa 

Habi>b ‘Idru>s ‚Guru Tua‛ di madrasah Al-Khairaat sebagai mata pelajaran 
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yang disebut ‚Anghaam‛. Lagu-lagu tersebut kemudian dihimpun dan 

disempurnakan kalimat-kalimatnya sesuai tata bahasa Arab oleh 

penyusunnya. Lagu-lagu dalam buku ini tidak jelas siapa yang menciptakan 

lirik dan iramanya, tetapi diyakini penyusun bahwa penggubahnya sebagaian 

besar adalah Habi>b ‘Idru>s sendiri dan murid-muridnya yang selalu 

mendampingi beliau. 

6) Menjawab Masalah Umat, Jilid I & II; Berisi tentang berbagai jawaban 

penulis atas pertanyaan masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah 

menyangkut persoalan keagamaan yang dihadapi sehari-hari, baik yang 

menyangkut akidah maupun hukum atas berbagai permasalahan kontemporer. 

Pertanyaan dan jawaban itu dimuat dalam rubrik pada Tabloid Mingguan Al-

Khairat sejak tahun 1990-an hingga 2000. 

7) Fiqh al-Shiyam; tentang hukum puasa dan berbagai permasalahan terkait 

dengan puasa: macam-macam puasa, puasa yang dilarang, metode penentuan 

awal/akhir puasa Ramadhan, perbedaan mathla’, rukun puasa, siapa yang 

diwajibkan dan dilarang berpuasa, hal-hal yang dibolehkan dan dimakruhkan 

untuk dilakukan dalam berpuasa, dll. 

8) Lughat al-Qur’an: Duruus fii al-Lughah al-‘Arabiyyah li al-Mubtadìiin, Jilid I  

& II; Buku ini merupakan buku pelajaran bahasa Arab yang menggunakan 

contoh-contoh dari ayat-ayat al-Qur’an. Buku ini peruntukkan untuk 

siswa/santri tingkat pemula sehingga memudahkan mereka belajar karena 

contoh yang diberikan pada umumnya sudah dikenal dan pernah dibaca 

dalam al-Qur’an.
116

 

 

                                                             
116

 Lihat; Dede B., Zubair A., Arif S, ‚Karya Ulama di Lembaga Pendidikan Keagamaan di 

Sulawesi Tengah,‛ h. 123-126 
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BAB IV 

KONSEP INSYA’ AL-T{ALABI SYAIR HABI>B ‘IDRU>S TENTANG ILMU DAN 

MAKNA NYA 

A. KONSEP INSYA’ AL-T{ALABI  

1. Amar 

Secara leksikal amar bermakna ‘perintah’. Sedangkan dalam terminologi 

ilmu balagah, amar adalah tuntutan mengerjakan sesuatu yang lebih rendah. Untuk 

menyusun suatu kala>m amar ada empat sigah yang bisa digunakan, yaitu: fi’il amar 

(semua kata kerja yang ber-sigah fi’il amar, fi’il amar yang disertai lam amar, kata 

isim yang bermakna fi’il amar (isim fi’il amar), mashdar yang posisinya berfungsi 

sebagai pengganti fi’il yang dibuang (mashdar pengganti fi’il). Dalam penelitian ini, 

konsep bentuk uslu>b insya>’ yang terdapat dalam syair Habi>b ‘Idru>s tentang ilmu 

empat sigah. 

Berikut adalah syair-syair yang mengandung uslu>b insya>’ dalam sigah amar 

dalam bentuk فعل الأمر sebagai berikut: 

a   فَاعْلَمِ فَفِيػْهَا الْذدَُى وَالنُّورُ وَالْعِلْمُ  *وَسُنَّةِ خَيػْرُ الرُّسْلِ أدَْعُو لِدَرْسِهَا 

Terdapat pada kalimat:  

  ِفَاعْلَم  

b   ْبدنَْ جَدَّ وَشَدَّ الْمِئػْاَراَ أَكْرِ ْـبدػَنْ بِحِبَالذِِم مُتػُعَلّْقًا *  أَعْػظِػم 
Terdapat pada kalimat:  

  ْبدػَنْ بِحِبَالذِِم أَعْػظِػم 

 بدنَْ جَدَّ  أَكْرِ ْـ 

c   ِعَلَيوِ الْخنِْصَراَ وَاعْقِدْ  بِوِ  وَاعْمَلْ  مَا قػَرَّرُوا *اعْتَمِدْ ياَ طاَلِبَ الْعِلم 
Terdapat pada kalimat:  

  ْمَا قػَرَّرُوااعْتَمِد 
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  ْبِوِ  وَاعْمَل 

  ْعَلَيوِ  وَاعْقِد 

d   ُالْوَرَى خَيػْرَ  اتَّبِعْ لِرَبّْكَ وَ  وَاعْمَلْ  مُتػَيػَقّْظاً *نْ ياَ طاَلِبَ الْخيَػْرَاتِ ك 
Terdapat pada kalimat:  

  ُمُتػَيػَقّْظاًنْ ك 

  ْلِرَبّْكَ  وَاعْمَل 

  َخَيػْرَ الْوَرَى اتَّبِعْ و 

e   * فػْتََِ الحِْكَمَا فَاكْتُبْ يػاَ طػَالػِبَ الػْعػِلْػمِ ىَػاؾَ الحبِػْرَ وَالْقَلَمَا  عَلَى صَفَحَاتِ الدَّ
Terdapat pada kalimat:  

  ْعَلَى صَفَحَاتِ  فَاكْتُب 

f   َػنِ و حْسَافِ أَوْجَبَوُ * رَبُّ الْعِبَادِ الَّذِي قَدْ شَرَّؼَ الْقَلَمَافَاالػْخَػطَّ حَػسّْ  لْإِ
Terdapat pada kalimat:  

  َػنِ و  الػْخَػطَّ حَػسّْ

g   ْاتػَكُػنْ فػِي عِػاَّةٍ وَغِنًى * فَالَْْدُّ باِلِْدّْ حَقِّا قَالَتِ الحُْكَمَا وكَُػن  مُػجِػدِّ
Terdapat pada kalimat:  

  ْا وكَُػن  مُػجِػدِّ

h   َياَ بػُنََِّ إِفَّ الْعُلُوَـ عَايِػْاَةٌ * وَلَيْسَ يػَنَاؿُ الْعِاَّ مَنْ كَافَ دَانيَِاجِدْ ف 
Terdapat pada kalimat:  

  َياَ بػُنََِّ جِدْ ف 

i   َتلِْكَ الْمَرَاقِيَاإِفْ رمُْتَ اقػْتَدِ لَنَا أسُْوَةٌ مَعْلُومَةٌ بِأُصُولنَِا * ِّٔاَ ف 
Terdapat pada kalimat:  

  َإِفْ رمُْتَ تلِْكَ الْمَرَاقِيَااقػْتَدِ ف 

j   ّْي  مِنَ الْقِسْمِ وَافِيَا وَاجْعَلْ ا * إِلَى الخَْيْرِ وَاىْدِنَ لِذَلِكَ  وَفػّْقْنَاياَ رَبي 
Terdapat pada kalimat:  

 لِذَلِكَ  وَفػّْقْنَا 

  َاوَاىْدِن 
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  ْي   وَاجْعَل 

k   َالَله في سِرٍ وَفي عَلَنٍ * فَإِفَّ مَنْ يػَتَّقِي مَوْلَاهُ بشُْرَاهُ  اتَّقِ لَا أ 
Terdapat pada kalimat:  

  الَله في سِرٍ  اتَّقِ أَلَا 

l   ْمِنَ الْعِلْمِ قَدْراً تَسْتَفِيْدُ بِوِ * وَلَا تَكُنْ جَاىِلً فَالشَّرُّ جَدْوَاهُ  وَاطْلُب 
Terdapat pada kalimat:  

  ْمِنَ الْعِلْمِ  وَاطْلُب 

m   َاقػْرَاهُ وَالْعُسْرُ مِنْ بػَعْدِهِ يسُْرَافِ يػَعْقُبْوُ * كَمَا أتََى في كِتَابِ الِله ف 
Terdapat pada kalimat:  

  َاقػْرَاهُ ف 

n  ىْرِ لَا تأَمَنْ غَوَائلَِوُ * فَالْغَدْرُ وَالْمَكْرُ لَا شَكَّ قُصَارَاهُ  حْذَرْ وَا  مِنَ الدَّ
Terdapat pada kalimat:  

 ىْرِ  حْذَرْ وَا  مِنَ الدَّ

o   ْلنِػَفْسِكَ خَيػْرًا في الْحيََاةِ تػَرَى * بػَعْدَ الْمَمَاتِ نعَِيْمًا طاَبَ لَرْنَاهُ  وَاعْمَل 
Terdapat pada kalimat:  

  ْلنِػَفْسِكَ خَيػْراً وَاعْمَل 

Adapun syair yang mengandung uslu>b insya>’ dalam sigah amar dalam bentuk 

fi’il mudhari yang disertai lam amar yaitu:  

a  العَقَبَاتِ ليَسْتَذْلِلِ إِرْثُ الرَّسُوؿِ أَعَاُّ مَطلُوبِ فَمَنْ * يَطْلبُُوُ فَا 

Terdapat pada kalimat:  

 العَقَبَاتِ ليَسْتَذْلِلِ فَا 

Adapun syair-syair yang mengandung uslu>b insya>’ dalam sigah amar dalam 

bentuk isim fi’il amar yaitu:  

a   ََعَ النَّصِيحَةَ مِنػْهُمْ * وَسَعَى بِحَاٍْـ في مُوَاصَلَةِ السُّرَى طوُب  لِمَنْ سمَِ

Terdapat pada kalimat:  

  ََلِمَنْ سمَِعَ  طوُب 
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b   ِأقَػْفَراَ غَى لِمَنْ قَدْ يَدَّعِي * اْلِاجْتِهَادَ وَحَقْلُوُ قَدْ صْ أَفْ تَ وَحَذَار 

Terdapat pada kalimat:  

  ِغَىصْ أَفْ تَ وَحَذَار 

c   ِفػْتََِ الحِْكَمَا * فَاكْتُبْ الحبِػْرَ وَالْقَلَمَا  ىَػاؾَ يػاَ طػَالػِبَ الػْعػِلْػم  عَلَى صَفَحَاتِ الدَّ

Terdapat pada kalimat:  

  َالحبِػْرَ وَالْقَلَمَا ىَػاؾ 

d   ٍخْلَصِ للَِّو ناَوِياَلِفَرعٍْ سَارَ في نػَهْجِ فػَبَخ  أُصُولِوِ * عَلَى قَدَِـ الْإِ

Terdapat pada kalimat:  

  ٍلِفَرعٍْ فػَبَخ 

e   ِفِيمَا أنَْتَ طاَلبُِوُ * فَصَاحِبُ الصَبْرِ يػَلْقَى مَا بَسنََّاهُ  عَلَيْكَ باِلصَّبْر 

Terdapat pada kalimat:  

  ِعَلَيْكَ باِلصَّبْر 

Adapun syair-syair yang mengandung uslu>b insya>’ dalam sigah amar dalam 

bentuk mashdar yang berfungsi sebagai pengganti fi’il yaitu:  

a   ِفَالػعَػالػِمُ الْمُتَّقِي للَِّوِ مَا نَدِمَامُػجْػتػَهِػدًا وَفي سَبِيػلِْ الػتُّػقَػى وَالػعػِلْػم * 

Terdapat pada kalimat:  

  ِمُػجْػتػَهِػدًاوَفي سَبِيػلِْ الػتُّػقَػى وَالػعػِلْػم 

 

2. Nahy 

Nahy> secara leksikal adalah melarang, menahan dan menentang. Sedangkan 

dalam terminology ilmu balagah , nahy> adalah tuntutan meninggalkan suatu 

perbuatan dari pihak yang lebih tinggi. Yakni mencegah berbuat dengan perasaan 

tinggi pada orang yang mencegah seperti cegahan pimpinan kepada bawahannya.  

Dalam penelitian ini untuk kata larangan ini hanya ada satu sigah (bentuk) 

yaitu: fi’il mudhari yang disertai la>m na>hiyah . 
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Berikut konsep bentuk nahy> yang terdapat dalam syair Habi>b ‘Idru>s tentang 

ilmu: 

a   ِّْلِسِمَاتِ  وَلَا تػَتػَعَجَّبُواإِنيّْ لَزَضْتُكُمُ النَّصِيحَةَ فَاقػْبػَلُوا * عَن 

Terdapat pada kalimat:  

 لِسِمَاتِ  وَلَا تػَتػَعَجَّبُوا 

b   مُتَكَبػّْرًا لَا تَكُنْ باِلعِلْمِ وَالَْخْلَؽِ إِدْرَاؾُ الْمُنَى * إِفْ رمُْتَ عِلْمًا 

Terdapat pada kalimat:  

  ْمُتَكَبػّْرًا لَا تَكُن 

c  الشَّرَؼَ الًْثيِْلَ بغَِيرهِِ * فَبِغَيْرهِِ سَرْعَافَ أَفْ يػَتَدَىْوَراَ لَا تَطْلبُُوا 

Terdapat pada kalimat:  

 الشَّرَؼَ  لَا تَطْلبُُوا 

d   مُوا  للِقَهْقَرَى لَا تػَرْجِعُواعَارٌ عَلَى آؿِ النَّبِّْ جَهَالَةٌ * فػَتػَقَدَّ

Terdapat pada kalimat:  

 للِقَهْقَرَى لَا تػَرْجِعُوا 

e   ُراَ لَا تػَتَكَاسَلُواعَنْ أَىْلِوِ رُومُوه  * فَالطَّالِبُ الْكَسْلَف لَنْ يػَتَصَدَّ

Terdapat pada kalimat:  

 لَا تػَتَكَاسَلُوا 

f   ِىْر  غَوَائلَِوُ * فَالْغَدْرُ وَالْمَكْرُ لَا شَكَّ قُصَارَاهُ  لَا تأَمَنْ وَاحْذَرْ مِنَ الدَّ

Terdapat pada kalimat:  

  ْغَوَائلَِوُ  لَا تأَمَن 

3. Istifh}a>m 

Istifham ialah meminta pemahan/pengertian akan sesuatu yang belum 

diketahui melalui salah satu adat-adatnya dan kalimat yang menggunakan kata tanya 

disebut jumlah al-istifh}a>miyah. Adapun adatnya yaitu:  

 أ ي -كمْ   -أ نَّ  - أ يْ ف -كيْ ؼ   -ا ياّ ف  -ـ تى -مِنْ  -ما -ىلْ  -أ 
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Berikut konsep bentuk istifh}a>m yang terdapat dalam syair Habi>b ‘Idru>s 

tentang ilmu: 

a   ُألََيْسَ  *وَلَيْسَ عَلَی وَجْوِ الْبَسِيْطَةِ مِثػْلُو  ّْ  ىُوَ الْمِيػْرَاثُ حَقِّا عَنِ الُ

Terdapat pada kalimat:  

  َىُوَ الْمِيػْرَاثُ  ألََيْس 

 Pada kalimat diatas adat yang digunakan untuk bertanya adalah hamzah. Aspek 

yang dipertanyakan pada kalimat diatas adalah hal yang bersifat tashdi>q, yaitu 

penisbatan atas yang lain. 

b   َالصَّبػْرَ وَوَاخَػاهُ باِلْعِلْمِ لَا يدُْركِْوُ طاَلبُِوُ * إِلاَّ إِذَا حَالَفَ فَكَيْف 

Terdapat pada kalimat:  

  َباِلْعِلْمِ فَكَيْف 

 Pada kalimat diatas adat yang digunakan adalah kai>fa, aspek yang 

dipertanyakan pada kalimat diatas adalah menanyakan keadaan sesuatu 

c   َالَّذِي تاَىُواأيَْنَ الَّذِي عُرفُِوا * أيَْنَ الْمُلُوؾُ وَأَىْلُ الْعِلْمِ ذُو سَلَفُوا أيَْن 

Terdapat pada kalimat:  

  َالْمُلُوؾُ وَأَىْلُ الْعِلْمِ أيَْن 

  َالَّذِي عُرفُِواأيَْن 

  َالَّذِي تاَىُواأيَْن 

 Pada kalimat diatas adat yang digunakan adalah ayna, aspek yang dipertanyakan 

pada kalimat diatas adalah menanyakan tempat/letak 

 Pada kalimat diatas adat yang digunakan adalah kai>fa, aspek yang 

dipertanyakan pada kalimat diatas adalah menanyakan tempat/letak 

 Pada kalimat diatas adat yang digunakan adalah kai>fa, aspek yang 

dipertanyakan pada kalimat diatas adalah menanyakan tempat/letak 
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4. Nida>’ 

 

Nida>’ merupakan seruan atau panggil terhadap seseorang menggunakan ada>t 

tertentu yang berfunsi sebagai kata seruan atau panggilan. Adapun kata-kata yang 

berfungsi sebagai kata panggilan atau seruan yaitu: ya> (يا), hamzah (ء), ay (أى), a>y 

) <aya ,(آى) اٌ يأ ), haya> ( ٌىيا), wa> (وا), dan a> (آ). 
Berikut konsep bentuk nida yang terdapat dalam syair Habi>b ‘Idru>s tentang 

ilmu: 

a   ِِـ *قُومُوا بِوَاجِبِ  فػَهَيَّا بَنِِ الْخيَػْرَات   التػَّعَاليِمُ كًونًوا في الرَّعِيْلِ الْمُقَدَّ
Terdapat pada kalimat:  

  ِفػَهَيَّا بَنِِ الْخيَػْرَات 

b   َالتَّحَلُّمِ  باِعْتِيَادِ  إِلاَّ  حِلْمَ  وَلَا *  ياَفػَتَی باِلتػَّعَلُّمِ  إِلاَّ  عِلْمَ  فَل 
Terdapat pada kalimat:  

 ياَفػَتَی 

c   رَجَاتِ ا *  فَذَوُو  الخيَراَتِ ياَبنَِِ  للِعِلمِ جِدُّوا  العُلُوِـ تػَبػَوَّءُوا الدَّ
Terdapat pada kalimat:  

  ِياَبنَِِ  الخيَراَت 

d  ِـ   تػَقَدَّمُوا * وَتػَعَلَّمُوا فَالَْْهْلُ أقَػْبَحُ مَنْظَرَا ىَيَّا بَنِِ العُرْبِ الْكِرَا
Terdapat pada kalimat:  

 ِـ   ىَيَّا بَنِِ العُرْبِ الْكِرَا

e   َوَرَىسْ ىَذِي شُيُوخُكُم وَأُصُولُكُم * وَالشّْبْلُ يػَقْفُو في الْفِعَاؿِ الْقَ  قػَوْ ِـيا 
Terdapat pada kalimat:  

 ياَ قػَوْ ِـ 

f  جِدُّوا في الْعُلُوِـ وَبػَرْىِنُوا * باِلْفِعْلِ كُونوُا ذَا السَّوَادِ الْمُبْصِرَا ياَ قػَوْ ِـ 
Terdapat pada kalimat:  

 ياَ قػَوْ ِـ 
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g   َِـ ىَذَا الَْمْرُ حِينَا فَاعْلَمُوا * إ  أَفَّ مَالَذاَ أَفْ تػُقْبػَرَا ياَ قػَوْ ِـفْ دَا
Terdapat pada kalimat:  

  *ياَ قػَوْ ِـ 

h)  ِاعْتَمِدْ مَا قػَرَّرُوا * وَاعْمَلْ بِوِ وَاعْقِدْ عَلَيوِ الْخنِْصَراَ ياَ طاَلِبَ الْعِلم  

Terdapat pada kalimat:  

  َالْعِلمِ ياَ طاَلِب 

i   ِكُنْ مُتػَيػَقّْظاً * وَاعْمَلْ لِرَبّْكَ وَاتَّبِعْ خَيػْرَ الْوَرَى  ياَ طاَلِبَ الْخيَػْرَات 
Terdapat pada kalimat:  

  ِياَ طاَلِبَ الْخيَػْرَات 

j   ِفػْتََِ الحِْكَمَ  يػاَ طػَالػِبَ الػْعػِلْػم  اىَػاؾَ الحبِػْرَ وَالْقَلَمَا * فَاكْتُبْ عَلَى صَفَحَاتِ الدَّ
Terdapat pada kalimat:  

  ِيػاَ طػَالػِبَ الػْعػِلْػم 

k   َإِفَّ الْعُلُوَـ عَايِػْاَةٌ * وَلَيْسَ يػَنَاؿُ الْعِاَّ مَنْ كَافَ دَانيَِا ياَ بػُنََِّ جِدْ ف 
Terdapat pada kalimat:  

  ََِّياَ بػُن 

K   ّْوَفػّْقْنَا لِذَلِكَ وَاىْدِناَ * إِلَى الخَْيْرِ وَاجْعَلْ ي  مِنَ الْقِسْمِ وَافِيَا ياَ رَبي 

Terdapat pada kalimat:  

  ّْياَ رَبي 

 

5. Tamanni 

Tamanni merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan keiginan 

yang tak mungkin bisa diraih. 

Berikut konsep bentuk tamanni yang terdapat dalam syair Habi>b ‘Idru>s 

tentang ilmu: 

a   ْسَاعَاتِ  تػَنْتَهِي بَلْ  تػَنْتَهِي لَا *  لِحَصْرىَِا الْعِنَافِ  إِطْلَؽَ  رمُْتُ  لَو 

Terdapat pada kalimat:  



  105 

 

 
 

  ْرمُْتُ  لَو 

b   ُالْيػَوَْـ مِنَّا أمَْرَ دُنػْيَاهُ لَيْتَ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ الشَّريِْفَ كَمَا * مَنْ يَطْلُب 

Terdapat pada kalimat:  

  َلَيْتَ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ الشَّريِْف 
 

B. MAKNA INSYA’ Al-T{ALABI>  

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam buku Jawa>hir al-Bala>gah di 

dalam pembahasan ilmu bayan, ma’ani dan badi’ karya Ahmad al-Hasyimi. Secara 

garis besar uslub insya ada dua jenis yaitu insya thalabi dan insya ghair thalabi. 

Yang termasuk kategori insya thalabi adalah amar, nahy>, istifha>m, nida> dan tamanni. 

Sedangkan yang termasuk kategori ghair thalabi adalah ta’ajjub, madah dan zamm, 

qasam, dan kata-kata yang diawali dengan af’a>lu alraja>. Jenis kedua ini tidak 

termasuk dalam kajian ilmu ma‟ani sehingga yang akan diuraikan hanyalah jenis 

yang pertama yaitu insya thalabi. 

Adapun syair-syair Insya al-t}alabi yang terdapat dalam syair Habi>b ‘Idru>s 

tentang ilmu adalah:  

1. Amar 

Sebagaimana peneliti sudah membahas sebelumnya makna amar pada 

dasarnya adalah perintah dari yang lebih atas kepada yang lebih rendah. Namun 

demikian ada beberapa makna amar selain dari makna perintah. Kadang-kadang 

amar keluar dari makna asalnya, diantaranya: do’a (permohonan), iltimas (menyuruh 

yang sebaya), tamanni (berangan-angan), tahdi>d (ancaman), ta’ji>z (melemahkan), 

wuju>b, taswiyyah (menyamakan), takhyi>r (memilihkan), iba>hah (membolehkan), dan 

lain sebagainya. 

Adapun syair-syair uslu>b al-insya> dalam shigah amar sebagai berikut: 
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  ِفَاعْلَمِ فَفِيػْهَا الْذدَُى وَالنُّورُ وَالْعِلْمُ  *الرُّسْلِ أدَْعُو لِدَرْسِهَا  وَسُنَّةِ خَيْر 

Kata fa’lami pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), yakni pelajarilah. 

Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini 

perintahnya bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) yaitu nasehat petunjuk untuk 

memplajari al-Qur’an maupun hadits yang merupakan sumber pokok ilmu 

pengetahuan dan pondasi agama islam. Hal itu sesuai yang disabdakan Rasulullah 

SAW yang artinya, ‚Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh 

kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah 

Rasul‛.  

 العَقَبَاتِ ليَسْتَذْلِلِ إِرْثُ الرَّسُوؿِ أَعَاُّ مَطلُوبِ فَمَنْ * يَطْلبُُوُ فَا 

Kata liyasta’zlil pada bait syair ini berbentuk Fi’il mudhari yang disertai 

dengan lam amar maknanya sama dengan amar yaitu ‚perintah‛, yakni atasilah. 

Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini 

perintahnya bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) yaitu nasehat untuk 

mengatasi segala rintangan/hambatan dalam mencari warisan Rasul tersebut (ilmu 

pengetahuan). Adapun rintangan-rintangan tersebut diantaranya telah pernah 

disebutkan Ima>m Asy-sya>fi’i, yaitu: 

وَصُحبَةُ أسُتاذٍ  ذكَاءٌ وَحِرصٌ وَاِجتِهادٌ وَبلُغَةٌ    #سَأنُبيكَ عَن تفَصيلِها ببَِيافِ  أَخي لَن تنَاؿَ العِلمَ إِلّا بِسِتَّةٍ 
 117وَطوؿُ زَمافِ 

Artinya: ‚Wahai saudaraku ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan enam perkara 
yang akan saya beritahukan perinciannya: (1) kecerdasan, (2) semangat (motivasi), 
(3) sungguh-sungguh, (4) bekal, (5) bersahabat (belajar) dengan ustadz/guru, (6) 
membutuhkan waktu yang lama.‛ 

  ْبدنَْ جَدَّ وَشَدَّ الْمِئػْاَراَ أَكْرِ ْـبدػَنْ بِحِبَالذِِم مُتػُعَلّْقًا *  أَعْػظِػم 

Kata a’azim dan akrim pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), yakni 

muliakanlah dan hormatilah. Dalam konteks ini Habib Idrus memerintahkan para 

                                                             
117

Muhamad Ibrahim Salim, ‚Diwan al-Imam al-Sya>fi’i: Jauhar al-Nafi>s fi> syi’r al-Imam 

Muhammad bin Idris‛ (Kairo: Maktabah Ibnu Sina, t.t), h. 138 
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muridnya untuk memuliakan dan menghormati orang-orang yang punya peran dan 

benar-benar membantu dalam mendirikan sekolah-sekolah. 

  ََعَ النَّصِيحَةَ مِنػْهُمْ * وَسَعَى بِحَاٍْـ في مُوَاصَلَةِ السُّرَى طوُب  لِمَنْ سمَِ

Kata t}u>ba> pada bait syair ini berbentuk Isim fi‟il amar kata isim yang 

bermakna fi’il amar (kata kerja), yakni berbahagialah. Namun makna sebenarnya 

menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini perintahnya bermakna petunjuk 

pada kebaikan (irsya>d>) yaitu berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan 

nasihatnya yang berharga dan berusaha penuh tekad hingga mencapai kemuliaan. 

  ِعَلَيوِ الْخنِْصَراَ وَاعْقِدْ  بِوِ  وَاعْمَلْ  مَا قػَرَّرُوا *اعْتَمِدْ ياَ طاَلِبَ الْعِلم 

Kata I’tamid, I’mal dan a’qid pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), 

yakni bersandarlah, amalkanlah dan berjanjilah. Dalam konteks ini Habib Idrus 

memerintahkan untuk menjadikan putusan-putusan para ulama sebagai sebuah 

sandaran dan landasan dalam beramal yang dapat ditelusuri melalui jalur sanad 

keilmuan yang sah serta mengamalkan segala bentuk ilmu tersebut dan berjanji 

dengan setia yang digambarkanya dengan ikrar jari kelingking. 

  ِغَى لِمَنْ قَدْ يَدَّعِي * اْلِاجْتِهَادَ وَحَقْلُوُ قَدْ أقَػْفَراَصْ أَفْ تَ وَحَذَار 

Kata haz|a>ri pada bait syair ini berbentuk Isim fi‟il amar kata isim yang 

bermakna fi’il amar (kata kerja), yakni berhati-hatilah. Namun makna sebenarnya 

menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini perintahnya bermakna petunjuk 

pada kebaikan (irsya>d>) yaitu petunjuk untuk berhati-hati kepada orang yang 

mengklaim dirinya berijtihad tentang suatu perkara sedangkan otaknya kosong tak 

mengerti atau tak memiliki ilmunya. 

  ُخَيػْرَ الْوَرَى اتَّبِعْ لِرَبّْكَ وَ  وَاعْمَلْ  مُتػَيػَقّْظاً *نْ ياَ طاَلِبَ الْخيَػْرَاتِ ك 

Kata kun, i’mal dan ittabi’ pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), yakni 

jadilah, beramallah dan ikutilah. Dalam konteks ini Habib Idrus memerintahkan 

murid-murid Al-Khairaat menjadi orang yang waspada dari orang-orang yang 
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menggunakan agama tidak sesuai perintah rasul melainkan sesuai akal dan nafsunya 

yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi semata. Juga beramal 

karena Tuhan semata sebagai sebuah ikrar hidup manusia sebagaimana QS. Al-

Fatihah: 5;1 serta mengikuti Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam segala 

aspek kehidupan. 

  ِفػْتََِ الحِْكَمَا فَاكْتُبْ الحبِػْرَ وَالْقَلَمَا *  ىَػاؾَ يػاَ طػَالػِبَ الػْعػِلْػم  عَلَى صَفَحَاتِ الدَّ

Kata h}a>ka berbentuk Isim fi’il amar kata isim yang bermakna fi’il amar (kata 

kerja) dan uktub pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), yakni ambillah dan 

tulislah. Dalam konteks ini perintahnya bermakna perintah untuk menulis/mencatat 

pelajaran agar tidak terlupa. Sebagaimana Ima>m Asy-Sya>fi’i mengatakan dalam 

syairnya yang terkenal:  

 ةِ قَ اثِ وَ الْ  اؿِ بَ الحِ بِ  ؾَ ودَ يُ صُ  دْ يّْ قػَ  * هُ دُ يّْ قػَ  ةُ ابَ تَ الكِ  وَ  يدٌ صَ  لمُ لعِ اَ 
 ةقَ الِ طَ  قِ ئِ لَ الخَ  ينَ ا بَ هَ كَ تَُ تَ وَ  * ةً الَ اَ غَ  يدَ صِ تَ  فْ أَ  ةِ اقَ مَ الحَْ  نَ مِ فَ 

Artinya: ‚Ilmu itu bagaikan binatang buruan, dan tulisan adalah tali untuk 
mengikatnya, ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Dan merupakan 
kebodohan jika anda sudah mendapatkan  kijang sebagai binatang buruan kemudian 
anda membiarkannya bebas lari diantara makhluq-makhluq lainnya‛ 

  َػنِ و حْسَافِ أَوْجَبَوُ فَاالػْخَػطَّ حَػسّْ  * رَبُّ الْعِبَادِ الَّذِي قَدْ شَرَّؼَ الْقَلَمَالْإِ

Kata hassin pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), yakni perindahlah. 

Dalam konteks ini perintahnya bermakna perintah untuk memperindah tulisan 

karena memperindah sesuatu (Al-Ihsa>n) telah diwajibkan oleh Tuhan yang 

memuliakan pena (qolam). 

  ْاتػَكُػنْ فػِي عِػاَّةٍ وَغِنًى * فَالَْْدُّ باِلِْدّْ حَقِّا قَالَتِ الحُْكَمَا وكَُػن  مُػجِػدِّ

Kata kun pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), yakni jadilah. Namun 

makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini perintahnya 

bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) yaitu nasehat petunjuk untuk menjadi 

mulia lagi kaya dengan cara bersungguh-sungguh sebagaimana para ulama 

mengatakan keberuntungan bersama kesungguhan.  
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  فَالػعَػالػِمُ الْمُتَّقِي للَِّوِ مَا نَدِمَامُػجْػتػَهِػدًا  سَبِيػلِْ الػتُّػقَػى وَالػعػِلْػمِ وَفي * 

Kata mujtah}idan pada bait syair ini berbentuk mashdar yang posisinya 

berfungsi sebagai pengganti (Na>ib) fi’il yang dibuang bisa juga bermakna amar 

(perintah), yakni tekunlah. Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna 

asalnya. Dalam konteks ini perintahnya bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) 

yaitu nasehat petunjuk untuk tekun pada jalan ketaqwaan dan ilmu karena orang 

yang berilmu dan bertaqwa tak akan pernah menyesal. Hal ini sebagaimana janji 

Allah dalam QS Al-Thalaq: 65/2-3. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang 

yang bertakwa maka Allah SWT akan memberikan jalan keluar, atau penyelesaian 

dari setiap permasalahan yang menimpa hamba yang bertakwa.  

  َياَ بػُنََِّ إِفَّ الْعُلُوَـ عَايِػْاَةٌ * وَلَيْسَ يػَنَاؿُ الْعِاَّ مَنْ كَافَ دَانيَِاجِدْ ف 

Kata jid pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), yakni giatlah. Namun 

makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini perintahnya 

bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) yaitu nasehat petunjuk agar menuntut 

ilmu dengan giat karena ilmu adalah kemuliaan dan kemuliaan yang sesungguhnya 

tak akan didapatkan di dunia. Hal tersebut sebagaimana kita ketahui tak ada yang 

selamanya dan dunia hanya fana. Dan kehidupan setelah mati abadi selamanya dan 

Al-Quran telah mengabarkan balasan bagi orang yang beriman dan bertaqwa 

kemuliaan yang tiada tara dan habisnya. 

  َتلِْكَ الْمَرَاقِيَاإِفْ رمُْتَ اقػْتَدِ لَنَا أسُْوَةٌ مَعْلُومَةٌ بِأُصُولنَِا * ِّٔاَ ف 

Kata iktad pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), yakni ikutilah. 

Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini 

perintahnya bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) yaitu penyair memberi 

nasehat petunjuk untuk mengikuti suri tauladan yang juga berasal dari keturunan 

mereka yakni Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad merupakan keharusan, 

sebagaimana dalam QS. Ali-Imran: 3:31-32. Dalam ayat tersebut kita dapati 
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bahwasanya kecintaan pada Allah Swt tak dapat diraih tanpa mencintai Nabi 

Muhammad Saw. 

  ٍخْلَصِ للَِّو ناَوِياَفػَبَخ  لِفَرعٍْ سَارَ في نػَهْجِ أُصُولِوِ * عَلَى قَدَِـ الْإِ

Kata bakhin pada bait syair ini berbentuk Isim fi’il amar kata isim yang 

bermakna fi’il amar (kata kerja), yakni tegurlah. Namun makna sebenarnya 

menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini perintahnya bermakna petunjuk 

pada kebaikan (irsya>d>) yaitu nasehat petunjuk agar mengedepankan keikhlasan 

dalam belajar sebagaimana para ulama terdahulu. Sehingga tak mengherankan 

hampir di tiap kitab terdahulu seringkali membahas persoalan niat sebagai pondasi 

awal dalam beramal. 

  ّْي  مِنَ الْقِسْمِ وَافِيَا وَاجْعَلْ ا * إِلَى الخَْيْرِ وَاىْدِنَ لِذَلِكَ  وَفػّْقْنَاياَ رَبي 

Kata waffiqna, ih}dina>  dan ij’al pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), 

yakni berikan keberhasilan, tunjukilah dan jadikan. Namun makna sebenarnya 

menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini perintahnya bermakna Do’a 

(permohonan), yaitu permohonan penyair agar diberikan keberhasilan, petunjuk dan 

dijadikan sebagai orang yang menepati janji dalam menjadi dai (penyeru). 

  الَله في سِرٍ وَفي عَلَنٍ * فَإِفَّ مَنْ يػَتَّقِي مَوْلَاهُ بشُْرَاهُ  اتَّقِ أَلَا 

Kata ittaqi pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), yakni bertaqwalah. 

Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini 

perintahnya bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) yaitu nasehat petnjuk agar 

bertaqwa kepada Allah baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun ditempat 

ramai. Hal ini sebagaimana Rasulullah pernah bersabda: 

عن رسوؿ الله صلى الله  وابي عبد الربضن معاذ ابن جبل رضى الله عنهما  عن ابي ذر جندب بن جنادة
 رواه(   الناس بخلق حسن وخالق  بسحها  اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة قاؿ عليو وسلم

 ) التَمذ
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Artinya: ‚Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu’az bin 
Jabal ra, keduanya berkata; Rasulullah saw bersabda; Bertakwalah kepada Allah di 
manapun kamu berada. Iringilah kesalahanmu dengan berbuat baik, niscaya kebaikan 
itu mengahpusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji‛ 

  ْمِنَ الْعِلْمِ قَدْراً تَسْتَفِيْدُ بِوِ * وَلَا تَكُنْ جَاىِلً فَالشَّرُّ جَدْوَاهُ  وَاطْلُب 

Kata utlub pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), yakni menuntutlah. 

Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini 

perintahnya bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) yaitu nasehat petnjuk agar 

menuntut ilmu karena orang yang bodoh (tidak tahu) sering kali dipergunakan oleh 

kejahatan dan keburukan.  

  ِيػَلْقَى مَا بَسنََّاهُ عَلَيْكَ باِلصَّبْرِ فِيمَا أنَْتَ طاَلبُِوُ * فَصَاحِبُ الصَبْر 

Kata ’alaika pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), yakni haruslah. 

Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini 

perintahnya bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) yaitu nasehat petnjuk agar 

dalam menuntut sesuatu yang diinginkan (menuntut ilmu) senantiasa bersabar. Penat 

dan berusah payah dalam menuntut ilmu merupakan sebuah keniscayaan dari sebuah 

proses. Hal ini juga pernah di ingatkan oleh Imam Syafi’i dalam penggalan syairnya: 

 بذرع ذؿ الْهل طوؿ حياتو… التعلم ساعة ومن لم يذؽ مر 
Artinya: ‚Barangsiapa yang tidak tahan dengan penatnya belajar maka kamu akan 
menanggung perihnya kebodohan selama hidupnya.‛ 

  َاقػْرَاهُ وَالْعُسْرُ مِنْ بػَعْدِهِ يسُْرَافِ يػَعْقُبْوُ * كَمَا أتََى في كِتَابِ الِله ف 

Kata fakra’ pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), yakni bacalah. 

Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini 

perintahnya bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) yaitu nasehat petunjuk untuk 

membaca tentang penjelasan janji sesudah kesulitan ada kemudahan telah dijelaskan 

Allah dalam QS al-Insyirah 94/6:  

 إِفَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يسُْراً

Artinya: ‚Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

 ىْرِ لَا تأَمَنْ غَوَائلَِوُ * فَالْغَدْرُ وَالْمَكْرُ لَا شَكَّ قُصَارَاهُ  حْذَرْ وَا  مِنَ الدَّ
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Kata ihzar pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), yakni berhati-hatilah. 

Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini 

perintahnya bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) yaitu agar mewaspadai 

terhadap tipu daya masa. Yang mana hal tersebut telah banyak diperingatkan pula 

dalam Al-Quran serta musuh terbesar seorang penuntut ilmu yakni tak bisa 

memanfaatkan masa. 

  ْلنِػَفْسِكَ خَيػْرًا في الْحيََاةِ تػَرَى * بػَعْدَ الْمَمَاتِ نعَِيْمًا طاَبَ لَرْنَاهُ  وَاعْمَل 

Kata i’mal pada bait syair ini berbentuk amr (perintah), yakni beramallah. 

Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini 

perintahnya bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) yaitu petunjuk agar beramal 

baik demi meraih kenikmatan yang tanpa batas di surga kelak. Sebagaimana janji 

Allah Swt dalam QS al-Nisa>’ 4/122: 

تِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ بَذْرىِ ۚ  وَعَمِلُوا ۚ  وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِدِينَ فِيهَا ٱلصَّٰلِحَٰ رُ خَٰ  ۚ  أبََدًا  ۚ  مِن بَرْتِهَا ٱلَْنػْهَٰ
 وَعْدَ ٱللَّوِ حَقِّا 

Artinya: ‚Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan 
Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka 
kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar.‛ 

 

2. Nahy 

Makna nahy> pada asalnya yang telah kita ketahui di atas tadi, yaitu; kata 

larangan dengan disertai perasaan tinggi. Tetapi sewaktu-waktu bisa keluar dari 

makna asalnya seperti do’a, iltimas, tamanni, tai>s, tahqi>r, istifha>m, irsya>d, tahdzi>r, 

tasliyyah, tahri>m, dan sebagainya.  

Adapun syair-syair uslu>b al-insya> dalam nahy> sebagai berikut: 

  ِّْلِسِمَاتِ  وَلَا تػَتػَعَجَّبُواإِنيّْ لَزَضْتُكُمُ النَّصِيحَةَ فَاقػْبػَلُوا * عَن 

Kata la> tata’ajjabu> pada bait syair ini berbentuk nahy> (larangan), yakni 

janganlah heran. Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam 
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konteks ini perintahnya bermakna merendahkan (tahqi>r) yaitu sang penyair 

merendahkan diri agar orang-orang kelak tidak heran mendapati dirinya berbeda 

dengan apa yang dinasihatkan. Perendahan diri ini merupakan sifat Tawad}d}u yang 

dicontohkan oleh yang sekalipun orang yang alim. 

  مُتَكَبػّْرًا لَا تَكُنْ باِلعِلْمِ وَالَْخْلَؽِ إِدْرَاؾُ الْمُنَى * إِفْ رمُْتَ عِلْمًا 

Kata la> takun pada bait syair ini berbentuk nahy> (larangan), yakni jaganlah 

menjadi. Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam 

konteks ini perintahnya bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) yaitu nasehat 

petunjuk agar tidak bersifat sombong kelak bila memiliki ilmu. Kesombonganlah 

yang membuat seseorang tak bisa meraih ilmu. Sebagaimana Al-Quran memberikan 

pelajaran melalui kisah qarun yang bersifat sombong dalam QS. Al-Qas}as/28: 78: 

اَ  اشََدُّ  ىُوَ  مَنْ  الْقُرُوْفِ  مِنَ  ۚ  قػَبْلِو مِنْ  اىَْلَكَ  قَدْ  اللّٰوَ  افََّ  يػَعْلَمْ  اوَلمَْ  ۚ  عِنْدِيْ  عِلْمٍ  عَلٰى ۚ  تيِْتُواوُْ  ۚ  قَاؿَ اِنََّّ
  الْمُجْرمُِوْفَ  ذُنػُؤِِّْمُ  عَنْ  يسُْػ لَُ  وَلَا ۚ   بَصْعًا وَّاكَْثػَرُ  قػُوَّةً  مِنْوُ 

Artinya: ‚Dia (Karun) berkata, ‚Sesungguhnya aku diberi (harta itu), semata-mata 
karena ilmu yang ada padaku.‛ Tidakkah dia tahu, bahwa Allah telah membinasakan 
umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak 
mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang 
dosa-dosa mereka.‛ 

 الشَّرَؼَ الًْثيِْلَ بغَِيرهِِ * فَبِغَيْرهِِ سَرْعَافَ أَفْ يػَتَدَىْوَراَ لَا تَطْلبُُوا 

Kata la> tat}lubu> pada bait syair ini berbentuk nahy> (larangan), yakni jaganlah 

mencari. Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam 

konteks ini perintahnya bermakna merendahkan (tahqi>r) yaitu sang penyair mencoba 

merendahkan pekerjaan lainnya dengan maksud memuliakan pekerjaan menuntut 

ilmu yang kemuliaannya lebih lama ketimbang yang lainnya yang cepat memudar. 

  مُوا  للِقَهْقَرَى لَا تػَرْجِعُواعَارٌ عَلَى آؿِ النَّبِّْ جَهَالَةٌ * فػَتػَقَدَّ

Kata la> tarji’u> pada bait syair ini berbentuk nahy> (larangan), yakni jaganlah 

kembali. Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam 

konteks ini perintahnya bermakna (melarang yang sebaya) seperti perkataan teman 
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kepada temannya (iltimas) yaitu melarang kepada sesama keturunan Nabi untuk 

kembali kepada kemerosotan yang melekat pada bangsa Arab terdahulu yaitu masa 

jahiliyah.  

  ُراَ لَا تػَتَكَاسَلُواعَنْ أَىْلِوِ رُومُوه  * فَالطَّالِبُ الْكَسْلَف لَنْ يػَتَصَدَّ

Kata la> tataka>salu> pada bait syair ini berbentuk nahy> (larangan), yakni 

jaganlah malas. Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam 

konteks ini perintahnya bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) yaitu janganlah 

bermalas-malasan dalam mencari ilmu karena puncak takan pernah dicapai oleh 

orang yang bermalas-malasan. Kemalasan merupakan penyakit utama yang 

menyebabkan seseorang tidak dapat mencapai sesuatu yang ingin diraihnya. Dan hal 

tersebut merupakan penghalang yang harus dilewati setiap penuntut ilmu. 

  ِىْر  وَالْمَكْرُ لَا شَكَّ قُصَارَاهُ غَوَائلَِوُ * فَالْغَدْرُ  لَا تأَمَنْ وَاحْذَرْ مِنَ الدَّ

Kata la> ta’man pada bait syair ini berbentuk nahy> (larangan), yakni jaganlah 

percaya. Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks 

ini perintahnya bermakna petunjuk pada kebaikan (irsya>d>) yaitu penyair meberikan 

petunjuk pada kebaikan untuk tidak percaya pada masa yang sering kali membuat 

tipu daya sehingga banyak orang yang terlena akan masa/waktu. Pentingya 

masa/waktu telah banyak disampaikan dalam Al-Quran. Sehingga seyogyanya 

seorang penuntut ilmu untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. 

3. Istiham  

Dalam konteks berbahasa adat-adat istifha>m seperti yang telah dijelaskan 

oleh penulis di muka kadang-kadang mempunyai makna yang berbeda dengan makna 

asalnya. Penggunaan adat-adat istifha>m kadang digunakan bukan untuk tujuan 

bertanya, akan tetapi untuk maksud yang lainnya. Maksud-maksud penggunaan adat 

istifha>m yang menyimpang dari tujuan awalanya yang penulis temukan dalam syair 

Habi>b ‘Idru>s tentang ilmu sebagai berikut: 
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  َألََيْسَ  *جْوِ الْبَسِيْطَةِ مِثػْلُوُ وَلَيْسَ عَلَی و  ّْ  ىُوَ الْمِيػْرَاثُ حَقِّا عَنِ الُ

Kata alaysa pada bait syair ini berbentuk istifha>m (pertanyaan) yang bersifat 

tashdi>q, yaitu untuk menanyakan pembenaran warisan sebenarnya. Namun makna 

sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini perintahnya 

bermakna Ikhba>r (Menginformasikan) yaitu penyair menginformasikan dengan 

mencoba mengingatkan kembali dengan sebuah pembenaran bahwa guru merupakan 

warisan yang sebenarnya ditinggalkan oleh madrasah maka contohilah mereka tetapi 

bukan hanya tampilannya semata. Karena merupakan sebuah kekeliruan bila seorang 

murid berusaha terlihat sama dengan gurunya tanpa melalui jalan perjuangan 

gurunya menggapai kemuliaan ilmu tersebut. 

  َباِلْعِلْمِ لَا يدُْركِْوُ طاَلبُِوُ * إِلاَّ إِذَا حَالَفَ الصَّبػْرَ وَوَاخَػاهُ فَكَيْف 

Kata kayfa pada bait syair ini berbentuk istifha>m (pertanyaan), yaitu untuk 

menanyakan perihal ilmu. Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna 

asalnya. Dalam konteks ini pertanyaanya bermakna nafyu (kalimat nagasi) yaitu 

meniadakan kemungkinan penuntut ilmu mendapatkan ilmu kecuali senantiasa 

bersabar. 

  َالَّذِي تاَىُواأيَْنَ الَّذِي عُرفُِوا * أيَْنَ الْمُلُوؾُ وَأَىْلُ الْعِلْمِ ذُو سَلَفُوا أيَْن 

Kata ayna yang berjumlah 3 kata pada bait syair ini berbentuk istifha>m 

(pertanyaan), yaitu untuk menanyakan letak/tempat raja-raja dan para ahli ilmu, 

orang yang diberi petunjuk dan orang-orang tersesat. Namun makna sebenarnya 

menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini pertanyaanya bermakna al-

irsyad (petunjuk) dan al-tadhkir (pengingat) yaitu pada bait sebelumnya penyair 

memberi petunjuk untuk berhati-hati terhadap masa dan mengingatkan tipu 

muslihatnya. Hal tersebut berlanjut higga ke bait ini dengan cara memberipetunjuk 

hingga menggugah alam bawah sadar kita akan kebenaran kemanakah orang-orang 

yang telah ia sebutkan agar kita mengingat dan tidaa menyianyiakan waktu. 
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4. Nida’ 

Makna nida> adalah tuntutan mutakallim yang menghendaki seseorang agar 

menghadapnya. Akan tetapi dalam beberapa konteks, nida> mempunyai makna-

makna lain yang keluar dari fungsinya semula. Penyimpangan makna nida> dari 

makna asalnya yaitu panggilan kepada makna-makna lainnya dikarenakan adanya 

qarinah yang mengharuskannya demikian. Makna-makna yang terdapat dalam syair 

Habi>b ‘Idru>s tentang ilmu adalah sebagai berikut: 

  ِِـ *قُومُوا بِوَاجِبِ  فػَهَيَّا بَنِِ الْخيَػْرَات   التػَّعَاليِمُ كًونًوا في الرَّعِيْلِ الْمُقَدَّ

Kata h}ayya bani Al-Khairaat pada bait syair ini berbentuk nida (seruan), 

yaitu seruan kepada putra-putri Alkhairaat. Namun makna sebenarnya menyimpang 

dari makna asalnya. Dalam konteks ini seruanya bermakna al-igra>’ (Anjuran, 

mengusung, mendorong, atau menyenangkan) yaitu anjuran kepada putra-putri 

Alkhairaat untuk menuntut ilmu dan menjadi mendorong semangat agar menjadi 

panutan di masa yang akan datang.  

  رَجَاتِ ا *  فَذَوُو  ياَبنَِِ  الخيَراَتِ للِعِلمِ جِدُّوا  العُلُوِـ تػَبػَوَّءُوا الدَّ

Kata ya> bani Al-Khairaat pada bait syair ini berbentuk nida (seruan), yaitu 

seruan kepada putra-putri Alkhairaat. Namun makna sebenarnya menyimpang dari 

makna asalnya. Dalam konteks ini seruanya bermakna al-igra>’ (Anjuran, mengusung, 

mendorong, atau menyenangkan) yaitu anjuran penyair kepada putra-putri agar 

mendorong semangat menuntut ilmu. 

  َالتَّحَلُّمِ  باِعْتِيَادِ  إِلاَّ  حِلْمَ  وَلَا *  ياَفػَتَی باِلتػَّعَلُّمِ  إِلاَّ  عِلْمَ  فَل 

Kata ya> Fata> pada bait syair ini berbentuk nida (seruan), yaitu seruan kepada 

pemuda-pemudi. Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam 

konteks ini seruanya bermakna Ikhba>r (Menginformasikan) yaitu penyair 

menginformasikan realita yang sebenarnya terjadi. Yakni tiada ilmu tanpa melewati 
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pintu belajar. Begitupun mimpi tak akan dapat diraih kecuali dengan berusaha 

mewujudkannya. 

 ِـ   تػَقَدَّمُوا * وَتػَعَلَّمُوا فَالَْْهْلُ أقَػْبَحُ مَنْظَرَا ىَيَّا بَنِِ العُرْبِ الْكِرَا

Kata h}ayya bani al-‘urb al-kira>m pada bait syair ini berbentuk nida (seruan), 

yaitu seruan kepada anak keturuna  arab yang mulia (ahlul bait). Namun makna 

sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini seruanya bermakna 

al-igra>’ (Anjuran, mengusung, mendorong, atau menyenangkan) yaitu anjuran untuk 

maju dalam hal ilmu pengetahuan dan akhlak serta anjuran menuntut ilmu, karena 

kebodohan merupakan pakaian paling buruk yakni tiada yang paling baik 

ditampakkan dan diperlihatkan kepada orang lain kecuali ilmu. 

 وَرَىسْ ىَذِي شُيُوخُكُم وَأُصُولُكُم * وَالشّْبْلُ يػَقْفُو في الْفِعَاؿِ الْقَ  ياَ قػَوْ ِـ 

Kata ya> qaumi pada bait syair ini berbentuk nida (seruan), yaitu seruan 

kepada kaum (bangsa Arab). Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna 

asalnya. Dalam konteks ini seruanya bermakna al-taz}ki>r (mengingat-ngingat) yaitu 

penyair mengigatkan kembali akan asal usul mereka yang merupakan ahlul bait yang 

memiliki pertalian keturunan dari Rasulullah yang mulia. Agar mereka menjaga 

nama baik Rasulullah dengan cara memberikan contoh yang lebih baik. 

 جِدُّوا في الْعُلُوِـ وَبػَرْىِنُوا * باِلْفِعْلِ كُونوُا ذَا السَّوَادِ الْمُبْصِرَا ياَ قػَوْ ِـ 

Kata ya> qaumi pada bait syair ini berbentuk nida (seruan), yaitu seruan 

kepada kaum (bangsa Arab). Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna 

asalnya. Dalam konteks ini seruanya bermakna al-igra>’ (Anjuran, mengusung, 

mendorong, atau menyenangkan) yaitu anjuran untuk bersungguh-sungguh dalam 

menuntut ilmu serta membuktikan akhlak yang baik dan mendorong kaumnya 

menjadi orang-orang yang bijak. 

  * َـ ىَذَا الَْمْرُ حِينَا فَاعْلَمُوا  أَفَّ مَالَذاَ أَفْ تػُقْبػَرَا ياَ قػَوْ ِـإِفْ دَا
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Kata ya> qaumi pada bait syair ini berbentuk nida (seruan), yaitu seruan 

kepada kaum (bangsa Arab). Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna 

asalnya. Dalam konteks ini seruanya bermakna al-zajr (teguran keras/mencegah) 

yaitu penyair mecoba menegur kaumnya agar tidak bersifat pelit dalam hal 

membantu sekolah/madrasah, tidaklah apa yang ia (siapapun) miliki dibawa 

Bersama kekuburan. Hal ini secara tidak langsung penyair mengajak untuk 

bersedekah. Dimana hal ini merupakan anjuran Nabi Saw yang Bunyi haditsnya 

seperti ini: 

نْسَافُ انػْقَطَعَ عَمَلُوُ إِلاَّ مِنْ ثَلَثةٍَ مِنْ صَدَقَةٍ   جَاريِةٍَ وَعِلْمٍ يػُنْتػَفَعُ بِوِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يدَْعُو لَوُ إِذَا مَاتَ الْإِ
Artinya: ‚Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya 

kecuali tiga perkara (yaitu) sedekah jariyah,  ilmu yang bermanfaat, atau doa anak 
yang saleh.‛ (HR. Muslim nomor 1631). 

  َاعْتَمِدْ مَا قػَرَّرُوا * وَاعْمَلْ بِوِ وَاعْقِدْ عَلَيوِ الْخنِْصَراَ ا طاَلِبَ الْعِلمِ ي 

Kata ya> t}a>lib al-‘ilm pada bait syair ini berbentuk nida (seruan), yaitu seruan 

kepada penuntut ilmu. Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. 

Dalam konteks ini seruanya bermakna al-igra>’ (Anjuran, mengusung, mendorong, 

atau menyenangkan) yaitu anjuran untuk menjadikan para ulama sebagai rujukan 

dan beramal dengan cara berjanji setia yang penyair ibaratkan dengan berjanji 

dengan jari kelingking. Penyair secara tidak langsung menganjurkan untuk 

memperhatikan sanad keilmuan. sanad keilmuan  disebut "al-atsar" yaitu jaringan 

yang menghubungkan murid dengan guru sampai kepada Rasulullah SAW.  "Ilmu 

merupakan urusan Agama. Maka perhatikan dari siapa ilmu itu kalian dapatkan!" 

  ِكُنْ مُتػَيػَقّْظاً * وَاعْمَلْ لِرَبّْكَ وَاتَّبِعْ خَيػْرَ الْوَرَى  ياَ طاَلِبَ الْخيَػْرَات 

Kata ya> t}a>lib al-khaira>t pada bait syair ini berbentuk nida (seruan), yaitu 

seruan kepada penuntut kebaikan. Namun makna sebenarnya menyimpang dari 

makna asalnya. Dalam konteks ini seruanya bermakna al-igra>’ (Anjuran, mengusung, 

mendorong, atau menyenangkan) yaitu anjuran untuk bersikap siaga karena dalam 
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bait sebelumnya penyair menjelaskan merajalelanya para tukang fitnah dan 

mendorong beramal hanya untuk Tuhan serta senantiasa mengikuti Nabi. 

  ِفػْتََِ الحِْكَمَا يػاَ طػَالػِبَ الػْعػِلْػم  ىَػاؾَ الحبِػْرَ وَالْقَلَمَا * فَاكْتُبْ عَلَى صَفَحَاتِ الدَّ

Kata ya> t}a>lib al-‘ilm pada bait syair ini berbentuk nida (seruan), yaitu seruan 

kepada penuntut ilmu. Dalam konteks ini seruanya bermakna al-igra>’ (Anjuran, 

mengusung, mendorong, atau menyenangkan) yaitu anjuran untuk menulis ilmu 

pengetahuan dalam buku tulis. 

  َإِفَّ الْعُلُوَـ عَايِػْاَةٌ * وَلَيْسَ يػَنَاؿُ الْعِاَّ مَنْ كَافَ دَانيَِا ياَ بػُنََِّ جِدْ ف 

Kata ya> bunayya pada bait syair ini berbentuk nida (seruan), yaitu seruan 

kepada murid penyair yakni ahmad bin muhammad bin saqqaf al-jufry. Namun 

makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. Dalam konteks ini seruanya 

bermakna al-igra>’ (Anjuran, mengusung, mendorong, atau menyenangkan) yaitu 

anjuran untuk giat dalam belajar penyair mendorong semanagat muridnya dengan 

mengatakan bahwa ilmu itu mulia dan kemuliaan yang sebenarnya tak terdapat di 

dunia. 

  ّْوَفػّْقْنَا لِذَلِكَ وَاىْدِناَ * إِلَى الخَْيْرِ وَاجْعَلْ ي  مِنَ الْقِسْمِ وَافِيَا ياَ رَبي 

Kata ya> rabbi pada bait syair ini berbentuk nida (seruan), yaitu seruan 

penyair kepada Tuhan. Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. 

Dalam konteks ini seruanya bermakna al-istiga>sah (memohon pertolongan) yaitu 

permohonan pertolongan penyair kepada tuhan agar diberikan kekuatan serta 

diberikan petunjuk pada kebaikann dan dijadikan sebagai orang yang menepati janji. 

 
5. Tamanni 

Kalimat tamanni adalah kalimat yang berfungsi untuk menyatakan keinginan 

terhadap sesuatu yang disukai, tetapi tidak mungkin untuk dapat meraihnya. Berikut 

tamanni yang terdapat dalam syair Habi>b ‘Idru>s tentang ilmu: 
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  ْسَاعَاتِ  تػَنْتَهِي بَلْ  تػَنْتَهِي لَا *  لِحَصْرىَِا الْعِنَافِ  إِطْلَؽَ  رمُْتُ  لَو 

Kata law pada bait syair ini berbentuk tamanni > (angan-angan), yaitu angan-

angan yang digambarkan sang penyair sekalipun ia menceritakan kisah-kisah 

kesalehan para guru-gurunya serta para ulama terdahulu tentu takan habis. Bahkan 

bisa jadi usianya yang lebih dulu habis. 

  ُلَيْتَ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ الشَّريِْفَ كَمَا * مَنْ يَطْلُبُ الْيػَوَْـ مِنَّا أمَْرَ دُنػْيَاه 

Kata layta pada bait syair ini berbentuk tamanni > (angan-angan), yaitu 

angan-angan akan samanya orang yang mecari ilmu yang mulia dengan orang yang 

hanya mencari dunia. Namun makna sebenarnya menyimpang dari makna asalnya. 

Dalam konteks ini angan-angannya bermakna tidak mungkinlah sama orang mencari 

ilmu dengan orang yang mencari dunia saja. Penyair menggunakan angan-angan 

pada keinginanya tersebut agar lebih menegaskan ketidakmungkinan adanya 

kesamaan antara orang  yang mencari kemuliaan dunia semata dan akhirat. 

Dari keseluruhan makna pada syair Habib Idrus tentang ilmu tersebut, 

peneliti kemudian membagi kedalam dua kategorisasi besar yaitu sifat terpuji dan 

sifat buruk. Sifat terpuji merupakan perbuatan yang harus dimiliki serta diamalkan 

dan sifat buruk merupakan sebaliknya perbuatan yang seharusnya dihindari dan 

ditinggalkan dalam menuntut ilmu. Adapun sifat tersebut ialah: 

1. Sifat terpuji: Pantang menyerah & bersungguh-sungguh, memuliakan serta 

menghormati, rendah hati, berhati-hati, mencatat pelajaran dan memperindah 

tulisan, ikhlas sabar dan senantiasa berdoa. 

2. Sifat tercela: Takabbur, malas (buang-buang waktu) dan pelit.  



 

121 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penggunaan gaya bahasa dalam syair merupakan cara yang dilakukan penyair 

guna memikat pembaca maupun pendengar. Dan salah satu gaya Bahasa 

tersebut yaitu insya>’ al-t}alabi. Pada konsep insya>’ al-t}alabi dalam syair Habi>b 

‘Idru>s tentang ilmu mengandung amar, nahy, istifha>m, nida>’ dan tamanni. 

Dimana penggunaan amar lebih dominan dengan 29 bentuk dalam 20 bait. 

Kemudian disusul nida>’ berjumlah 12 bentuk dalam 12 bait. Nahy berjumlah 

6 bentuk dalam 6 bait. Istifh{a>miyah berjumlah 5 bentuk dalam 3 bait. Serta 

bait yang mengandung tamanni 2 bait.  

2. Setiap penyair tentu memiliki maksud dan tujuan dalam menggunakan gaya 

Bahasa tertentu. Begitupun dalam syair Habi>b ‘Idru>s tentaang ilmu, makna-

makna insya>’ talabi-nya pun bervariasi yang telah terbagi kedalam makna 

hakiki dan makna lain. Meskipun makna hakiki tidak mendominasi dari 

makna lain (id|afi>) tersebut. Adapun makna lain tersebut: Irsya>d (petunjuk), 

do’a (permohonan), tahqi>r (meremehkan), iltimas (menyuruh yang sebaya), 

ikhbar (mengabarkan), nafyu (negasi), taz}ki>r (pengingat), igra>’ (Anjuran), 

istigas|ah (Mohon pertolongan), dan zajr (teguran). 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, maka 

dikemukakan implikasi yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut: 

1. Menjadi bahan rujukan, sumber informasi tambahan, referensi dan 

perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 
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2. Menjadi bahan pengajaran Bagi yang bersentuhan dengan dunia Pendidikan 

maupun pengajaran dapat memanfaatkan konsep Habi>b ‘Idru>s dalam mengajak 

dan memotivasi peserta didik dalam membimbing. 
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Lampiran: 

A. KONSEP INSYA>’ AL-T{ALABI 

Kalimatnya Sigah Qasidah & 
Baitnya 

Jenis Insya>’ T{alabi No 

 Fi’il Amar 1/3 Amar 1 فَاعْلَمِ 

 Fi’il Amar 3/23 = 2 بدػَنْ بِحِبَالذِِم أَعْػظِػمْ 

 Fi’il Amar = = 3 بدنَْ جَدَّ  أَكْرِ ْـ

 Fi’il Amar 3/38 = 4 مَا قػَرَّرُوااعْتَمِدْ 

 Fi’il Amar = = 5 بِوِ  وَاعْمَلْ 

 Fi’il Amar = = 6 عَلَيوِ  وَاعْقِدْ 

 Fi’il Amar 3/43 = 7 مُتػَيػَقّْظاًنْ كُ 

 Fi’il Amar = = 8 لِرَبّْكَ  وَاعْمَلْ 

 Fi’il Amar = = 9 خَيػْرَ الْوَرَى اتَّبِعْ وَ 

 Fi’il Amar 4/1 = 10 عَلَى صَفَحَاتِ  فَاكْتُبْ 

ػنِ وَ   Fi’il Amar 4/2 = 11 الػْخَػطَّ حَػسّْ

ا وكَُػنْ   Fi’il Amar 4/4 = 12 مُػجِػدِّ

 Fi’il Amar 6/4 = 13 ياَ بػُنََِّ جِدْ فَ 

 Fi’il Amar 6/5 = 14 اقػْتَد فَ 

 Fi’il Amar 6/11 = 15 لِذَلِكَ  وَفػّْقْنَا

 Fi’il Amar = = 16 اوَاىْدِنَ 

 Fi’il Amar = = 17 ي   وَاجْعَلْ 

 Fi’il Amar 16/3 = 18 الَله في سِرٍ  اتَّقِ أَلَا 

 Fi’il Amar 16/5 = 19 مِنَ الْعِلْمِ  وَاطْلُبْ 

 Fi’il Amar 16/14 = 20 اقػْرَاهُ فَ 

ىْرِ  حْذَرْ وَا  Fi’il Amar 16/15 = 21 مِنَ الدَّ

 Fi’il Amar 16/19 = 22 لنِػَفْسِكَ خَيػْراً وَاعْمَلْ 
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 Fi’il Mudhari العَقَبَاتِ ليَسْتَذْلِلِ فَا
yang disertai 

lam amar 

2/5 = 23 

 isim fi’il amar 3/33 = 24 لِمَنْ سمَِعَ  طوُبََ 

 isim fi’il amar 3/39 = 25 غَىصْ أَفْ تَ وَحَذَارِ 

 isim fi’il amar 4/1 = 26 الحبِػْرَ وَالْقَلَمَا ىَػاؾَ 

 isim fi’il amar 6/6 = 27 لِفَرعٍْ فػَبَخٍ 

 isim fi’il amar 16/12 = 28 عَلَيْكَ باِلصَّبْرِ 

وَفي سَبِيػلِْ الػتُّػقَػى وَالػعػِلْػمِ 
 مُػجْػتػَهِػدًا

Mashdar yang 
berfungsi 
sebagai 

pengganti fi’il 

4/5 = 29 

 Fi’il mudhari لِسِمَاتِ  وَلَا تػَتػَعَجَّبُوا
yang disertai 
la>m na>hiyah 

2/15 Nahy 30 

 Fi’il mudhari مُتَكَبػّْرًا لَا تَكُنْ 
yang disertai 
la>m na>hiyah 

3/3 = 31 

 Fi’il mudhari الشَّرَؼَ  لَا تَطْلبُُوا
yang disertai 
la>m na>hiyah 

3/5 = 32 

 Fi’il mudhari للِقَهْقَرَى لَا تػَرْجِعُوا
yang disertai 
la>m na>hiyah 

3/13 = 33 

 Fi’il mudhari لَا تػَتَكَاسَلُوا
yang disertai 
la>m na>hiyah 

3/25 = 34 

 Fi’il mudhari غَوَائلَِوُ  لَا تأَمَنْ 
yang disertai 
la>m na>hiyah 

16/15 = 35 

 Adat Hamzah 1/23 Istifham 36 ىُوَ الْمِيػْرَاثُ  ألََيْسَ 

 Adat Kayfa 16/11 = 37 باِلْعِلْمِ فَكَيْفَ 

 Adat Ayna 16/16 = 38 الْمُلُوؾُ وَأَىْلُ الْعِلْمِ أيَْنَ 

 39 = = = الَّذِي عُرفُِواأيَْنَ 



  128 

 

 
 

 

 

 

 

B. MAKNA INSYA’ Al-T{ALABI>  

 40 = = = الَّذِي تاَىُواأيَْنَ 

 Adat Haya> 1/9 Nida>’ 41 فػَهَيَّا بَنِِ الْخيَػْرَاتِ 

 42 = 1/12  ياَفػَتَی

 ِـ  43 = 3/4  ىَيَّا بَنِِ العُرْبِ الْكِرَا

 Adat Ya> 2/1 = 44 ياَبنَِِ  الخيَراَتِ 

 45 = 3/11 = ياَ قػَوْ ِـ

 46 = 3/12 = ياَ قػَوْ ِـ

 47 = 3/20 = ياَ قػَوْ ِـ

 48 = 3/38 = ياَ طاَلِبَ الْعِلمِ 

 49 = 3/43 = ياَ طاَلِبَ الْخيَػْرَاتِ 

 50 = 4/1 = يػاَ طػَالػِبَ الػْعػِلْػمِ 

 51 = 6/4 = ياَ بػُنََِّ 

 وَفػّْقْنَا وَافِيَا ياَرَبيّْ 
 

= 6/11  52 

لَيْتَ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ 
الشَّريِْفَ كَمَا * مَنْ يَطْلُبُ 

 الْيػَوَْـ مِنَّا أمَْرَ دُنػْيَاهُ 

Adat Layta 16/8 Tamanni 53 

 54  2/14  رمُْتُ  لَوْ 

Kalimatnya Makna Qasidah 
& 

Baitnya 

Jenis 
Insya>’ 
T{alabi 

No 
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وَسُنَّةِ خَيػْرُ الرُّسْلِ أدَْعُو لِدَرْسِهَا 
فَفِيػْهَا الْذدَُى وَالنُّورُ وَالْعِلْمُ  *

 فَاعْلَمِ 

Irsya>d (petunjuk) 1/3 Amar 1 

إِرْثُ الرَّسُوؿِ أَعَاُّ مَطلُوبِ فَمَنْ 
 العَقَبَاتِ ليَسْتَذْلِلِ * يَطْلبُُوُ فَا

Irsya>d (petunjuk) 2/5 = 2 

بدػَنْ بِحِبَالذِِم مُتػُعَلّْقًا *  أَعْػظِػمْ 
 بدنَْ جَدَّ وَشَدَّ الْمِئػْاَراَ أَكْرِ ْـ

Haqi>qi 3/23 = 3 

عَ النَّصِيحَةَ مِنػْهُمْ  طوُبََ   * وَسَعَى بِحَاٍْـ في مُوَاصَلَةِ السُّرَىلِمَنْ سمَِ
Irsya>d (petunjuk) 3/33 = 4 

 مَا قػَرَّرُوا *اعْتَمِدْ ياَ طاَلِبَ الْعِلمِ 
 عَلَيوِ الْخنِْصَرَا وَاعْقِدْ  بِوِ  وَاعْمَلْ 

Haqi>qi 3/38 = 5 

غَى لِمَنْ قَدْ يَدَّعِي صْ أَفْ تَ وَحَذَارِ 
 * اْلِاجْتِهَادَ وَحَقْلُوُ قَدْ أقَػْفَراَ

Irsya>d (petunjuk) 3/39 = 6 

 مُتػَيػَقّْظاً *نْ ياَ طاَلِبَ الْخيَػْرَاتِ كُ 
 خَيػْرَ الْوَرَى اتَّبِعْ لِرَبّْكَ وَ  وَاعْمَلْ 

Haqi>qi 3/43 = 7 

الحبِػْرَ  ىَػاؾَ يػاَ طػَالػِبَ الػْعػِلْػمِ  عَلَى صَفَحَاتِ  فَاكْتُبْ وَالْقَلَمَا * 
فػْتََِ الحِْكَمَا  الدَّ

Haqi>qi 4/1 = 8 

ػنِ وَ  حْسَافِ فَاالػْخَػطَّ حَػسّْ أَوْجَبَوُ لْإِ
 الْقَلَمَا* رَبُّ الْعِبَادِ الَّذِي قَدْ شَرَّؼَ 

Irsya>d (petunjuk) 4/2 = 9 

اتػَكُػنْ فػِي عِػاَّةٍ وَغِنًى  وكَُػنْ  مُػجِػدِّ
* فَالَْْدُّ باِلِْدّْ حَقِّا قَالَتِ 

 الحُْكَمَا

Irsya>d (petunjuk) 4/4 = 10 

 مَا نَدِمَا* فَالػعَػالػِمُ الْمُتَّقِي للَِّوِ مُػجْػتػَهِػدًا وَفي سَبِيػلِْ الػتُّػقَػى وَالػعػِلْػمِ 

Irsya>d (petunjuk) 4/5 = 11 

 وَلَيْسَ يػَنَاؿُ الْعِاَّ مَنْ كَافَ دَانيَِاياَ بػُنََِّ إِفَّ الْعُلُوَـ عَايِػْاَةٌ * جِدْ فَ 
Irsya>d (petunjuk) 6/4 = 12 

لَنَا أسُْوَةٌ مَعْلُومَةٌ بِأُصُولنَِا * ِّٔاَ 
 إِفْ رمُْتَ تلِْكَ الْمَرَاقِيَااقػْتَدِ فَ 

Irsya>d (petunjuk) 6/5 = 13 
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لِفَرعٍْ سَارَ في نػَهْجِ أُصُولِوِ * فػَبَخٍ 
خْلَصِ للَِّو ناَوِياَ  عَلَى قَدَِـ الْإِ

Irsya>d (petunjuk) 6/6 = 14 

ا * إِلَى وَاىْدِنَ لِذَلِكَ  وَفػّْقْنَاياَ رَبيّْ 
 ي  مِنَ الْقِسْمِ وَافِيَا وَاجْعَلْ الخَْيْرِ 

Do’a (permohonan) 6/11 = 15 

الَله في سِرٍ وَفي عَلَنٍ *  اتَّقِ أَلَا 
 فَإِفَّ مَنْ يػَتَّقِي مَوْلَاهُ بشُْرَاهُ 

Irsya>d (petunjuk) 16/3 = 16 

مِنَ الْعِلْمِ قَدْراً تَسْتَفِيْدُ  وَاطْلُبْ 
 جَدْوَاهُ بِوِ * وَلَا تَكُنْ جَاىِلً فَالشَّرُّ 

Irsya>d (petunjuk) 16/5 = 17 

وَالْعُسْرُ مِنْ بػَعْدِهِ يسُْرَافِ يػَعْقُبْوُ * 
 اقػْرَاهُ كَمَا أتََى في كِتَابِ الِله فَ 

Irsya>d (petunjuk) 16/14 = 18 

ىْرِ لَا تأَمَنْ غَوَائلَِوُ  حْذَرْ وَا مِنَ الدَّ
* فَالْغَدْرُ وَالْمَكْرُ لَا شَكَّ 

 قُصَارَاهُ 

Irsya>d (petunjuk) 16/15 = 19 

لنِػَفْسِكَ خَيػْرًا في الْحيََاةِ  وَاعْمَلْ 
تػَرَى * بػَعْدَ الْمَمَاتِ نعَِيْمًا طاَبَ 

 لَرْنَاهُ 

Irsya>d (petunjuk) 16/19 = 20 

إِنيّْ لَزَضْتُكُمُ النَّصِيحَةَ فَاقػْبػَلُوا * 
 لِسِمَاتِ  وَلَا تػَتػَعَجَّبُواعَنِّْ 

Tahqi>r (merendahkan) 2/15 Nahy 21 

 مُتَكَبػّْرًا لَا تَكُنْ إِفْ رمُْتَ عِلْمًا باِلعِلْمِ وَالَْخْلَؽِ إِدْرَاؾُ الْمُنَى * 
Irsya>d (petunjuk) 3/3 = 22 

 فَبِغَيْرهِِ سَرْعَافَ أَفْ يػَتَدَىْوَراَالشَّرَؼَ الًْثيِْلَ بغَِيرهِِ *  لَا تَطْلبُُوا
Tahqi>r (merendahkan) 3/5 = 23 

مُوا عَارٌ عَلَى آؿِ النَّبِّْ جَهَالَةٌ *   للِقَهْقَرَى لَا تػَرْجِعُوافػَتػَقَدَّ
iltimas (melarang yang 

sebaya) 
3/13 = 24 

*  لَا تػَتَكَاسَلُواعَنْ أَىْلِوِ رُومُوهُ 
رَا  فَالطَّالِبُ الْكَسْلَف لَنْ يػَتَصَدَّ

Irsya>d (petunjuk) 3/25 = 25 

ىْرِ  غَوَائلَِوُ  لَا تأَمَنْ وَاحْذَرْ مِنَ الدَّ
* فَالْغَدْرُ وَالْمَكْرُ لَا شَكَّ 

 قُصَارَاهُ 
Irsya>d (petunjuk) 16/15 = 26 

وَلَيْسَ عَلَی وَجْوِ الْبَسِيْطَةِ مِثػْلُوُ 
ّْ ىُوَ الْمِيػْرَاثُ حَقِّا عَنِ  ألََيْسَ  *  الُ

Ikhba>r 
(Menginformasikan) 

1/23 Istifham 27 

باِلْعِلْمِ لَا يدُْركِْوُ طاَلبُِوُ * فَكَيْفَ  Nafyu (kalimat nagasi) 16/11 = 28 
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 إِلاَّ إِذَا حَالَفَ الصَّبػْرَ وَوَاخَػاهُ 

الْمُلُوؾُ وَأَىْلُ الْعِلْمِ ذُو أيَْنَ 
أيَْنَ الَّذِي عُرفُِوا * أيَْنَ سَلَفُوا 

 الَّذِي تاَىُوا

Al-tadhkir (pengingat) 16/16 = 29 

قُومُوا بِوَاجِبِ  فػَهَيَّا بَنِِ الْخيَػْرَاتِ 
 ِـالتػَّعَاليِمُ كًونًوا في الرَّعِيْلِ  *  الْمُقَدَّ

Al-igra>’ (Anjuran, 
mengusung, 

mendorong, atau 
menyenangkan) 

1/9 Nida>’ 30 

*   ياَبنَِِ  الخيَراَتِ للِعِلمِ جِدُّوا 
رَجَاتِ ا فَذَوُو   العُلُوِـ تػَبػَوَّءُوا الدَّ

Al-igra>’ (Anjuran, 
mengusung, 

mendorong, atau 
menyenangkan) 

2/1 = 31 

 وَلَا *  ياَفػَتَی باِلتػَّعَلُّمِ  إِلاَّ  عِلْمَ  فَلَ 
 التَّحَلُّمِ  باِعْتِيَادِ  إِلاَّ  حِلْمَ 

Ikhba>r 
(Menginformasikan) 
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 ِـ تػَقَدَّمُوا *  ىَيَّا بَنِِ العُرْبِ الْكِرَا
 وَتػَعَلَّمُوا فَالَْْهْلُ أقَػْبَحُ مَنْظَرَا

Al-igra>’ (Anjuran, 
mengusung, 

mendorong, atau 
menyenangkan) 

3/4 = 33 

ىَذِي شُيُوخُكُم  قػَوْ ِـ ياَ
 وَرَىسْ الْفِعَاؿِ الْقَ وَأُصُولُكُم * وَالشّْبْلُ يػَقْفُو في 

Al-taz}ki>r (mengingat-
ngingat) 

3/11 = 34 

جِدُّوا في الْعُلُوِـ وَبػَرْىِنُوا *  ياَ قػَوْ ِـ
 باِلْفِعْلِ كُونوُا ذَا السَّوَادِ الْمُبْصِراَ

Al-igra>’ (Anjuran, 
mengusung, 

mendorong, atau 
menyenangkan) 

3/12 = 35 

َـ ىَذَا الَْمْرُ حِينَا فَاعْلَمُوا   أَفَّ مَالَذاَ أَفْ تػُقْبػَرَا ياَ قػَوْ ِـ* إِفْ دَا
Al-zajr (teguran 
keras/mencegah) 

3/20 = 36 

 وَاعْمَلْ بِوِ وَاعْقِدْ عَلَيوِ الْخنِْصَرَااعْتَمِدْ مَا قػَرَّرُوا *  ياَ طاَلِبَ الْعِلمِ 
Al-igra>’ (Anjuran, 

mengusung, 
mendorong, atau 
menyenangkan) 

3/38 = 37 

كُنْ مُتػَيػَقّْظاً *   ياَ طاَلِبَ الْخيَػْرَاتِ 
 وَاعْمَلْ لِرَبّْكَ وَاتَّبِعْ خَيػْرَ الْوَرَى

Al-igra>’ (Anjuran, 
mengusung, 

mendorong, atau 
menyenangkan) 

3/43 = 38 

وَالْقَلَمَا * فَاكْتُبْ عَلَى صَفَحَاتِ ىَػاؾَ الحبِػْرَ  يػاَ طػَالػِبَ الػْعػِلْػمِ 
Al-igra>’ (Anjuran, 

mengusung, 
mendorong, atau 

4/1 = 39 
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فػْتََِ الحِْكَمَا  (menyenangkan الدَّ

 وَلَيْسَ يػَنَاؿُ الْعِاَّ مَنْ كَافَ دَانيَِاإِفَّ الْعُلُوَـ عَايِػْاَةٌ *  ياَ بػُنََِّ جِدْ فَ 
Al-igra>’ (Anjuran, 

mengusung, 
mendorong, atau 
menyenangkan) 

6/4 = 40 

وَفػّْقْنَا لِذَلِكَ وَاىْدِناَ * إِلَى  ياَ رَبيّْ 
 الخَْيْرِ وَاجْعَلْ ي  مِنَ الْقِسْمِ وَافِيَا

al-istiga>sah (memohon 
pertolongan) 

6/11 = 41 

لَيْتَ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ الشَّريِْفَ  
كَمَا * مَنْ يَطْلُبُ الْيػَوَْـ مِنَّا أمَْرَ 

 دُنػْيَاهُ 

Tamanni (Angan-
angan) 

16/8 Tamanni 42 

 لِحَصْرىَِا الْعِنَافِ  إِطْلَؽَ  رمُْتُ  لَوْ 
 سَاعَاتِ  تػَنْتَهِي بَلْ  تػَنْتَهِي لَا * 

Tamanni (Angan-
angan) 

2/14  43 


