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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada halaman berikut: 

 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S a S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 H a H  Ha ح

 Kha Kh kadang ha خ

 Dal D De د

 Z al Z  zet (dengan titik di ذ
atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S  es (dengan titik di ص
bawah) 

 Dad D  de (dengan titik di ض
bawah) 

 Ta T  te (dengan titik di ط
bawah) 

 Z Z  zet (dengan titik di ظ
bawah) 

 Ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ، Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

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

diberi tanda apapun. 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:  

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا ِ

 Dammah U U ا ِ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  
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Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

.. .Iى....َ Fathah dan Alif 
atau ya’ 

A  a dan garis di 
atas 

 Kasrah dan ya’ I  i dan garis di ىِ 
atas 

 Dammah dan وِ 
Wau 

U  u dan garis di 
atas 

 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua, yaitu: ta’marbutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah [t]. 

Sedangkan ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ 

marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan 

kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha 

(h).  

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika 

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

  . maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī (ۑ

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan 

huruf ال  (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
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langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

7.  Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif.  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim di Gunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau lazim dan 

menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis 

dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-

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

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalālah (الله)  

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Adapun tā’marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-

Jala lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

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 
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yang berlaku (EYD).  Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, dan 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 didahului oleh kata sandang al-, 

baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, 

dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

1. swt.  = subhanallahwata’ala. 

2. saw.  = sallallahu ‘alaihiwasallam. 

3. H   = Hijriah. 

4. M   = Masehi. 

5. SM   = Sebelum Masehi. 

6. Qs …/… : 4 = Qs al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4. 

7. HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Fitria 
NIM : 80100221109 
Judul : Interpretasi Semiotika pada Teks Barzanji Karya Syekh Ja’far  
    al-Barzanji 
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan semiotika pada 

teks arzanji Maḥāl al-Qiyām dengan melihat pembacaan heuristik dan 
hermeneutik, analisis ketidaklangsungan ekspresi, mencari matriks, model, 
dan varian, lalu menarik hipogram. Fokus penelitian ini yaitu interpretasi 
semiotika yang terkandung dalam teks Barzanji Maḥāl al-Qiyām karya Syekh 
Ja’far al-Barzanji. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). 
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan ilmu semiotika Michael Riffaterre. Adapun data-data yang 
diperoleh berasal dari kitab Barzanji karya Syekh Ja’far al-Barznaji serta 
sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pembacaan sistematis syair 
Maḥāl al-Qiyām kemudian disusun dalam tiap-tiap bait dan dianalisis 
menggunakan semiotika Michael Riffaterre. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori semiotika Michael 
Riffaterre memberikan wawasan yang mendalam terhadap struktur dan 
makna dalam teks Barzanji Maḥāl al-Qiyām. Berdasarkan pembacaan 
heuristik syair Maḥāl al-Qiyām, syair tersebut masih memiliki makna yang 
rancu. Namun, setelah pembacaan hermeneutiknya, peneliti menemukan 
bahwa pemiliihan kata oleh penyair dalam syair Maḥāl al-Qiyām begitu indah 
dan mengandung makna yang begitu mendalam mengenai kecintaan dan 
penghormatan terhadap Nabi Muhammad saw. Adapun ketidaklangsungan 
ekspresi dari syair tersebut, yaitu menggunakan bahasa metaforis dan 
simbolis untuk menyampaikan pesan-pesan yang tersembunyi. Matriks dari 
syair Maḥāl al-Qiyām yaitu Nabi Muhammad saw. merupakan insānul kāmil. 
Model dari syair tersebut adalah Nabi Muhammad saw. dan varian-variannya 
terdapat hampir di setiap bait syairnya. Adapun hipogram potensial dari syair 
tersebut adalah penjabaran dari matriksnya, sedangkan hipogram aktualnya 
yaitu syair diciptakan berdasarkan kecintaan terhadap junjungan nabi 
Muhammad saw., sebagai penghormatan kepada beliau. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 
pemahaman lebih lanjut terkait aplikasi teori semiotika dalam konteks sastra 
keagamaan, khususnya dalam karya-karya seperti Barzanji. Selain itu, hasil 
penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang melibatkan 
teks-teks keagamaan lainnya dengan pendekatan semiotika yang serupa.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna dari berbagai hal 

yang dilihat, karenanya manusia disebut sebagai homosignans.1 Sebagai 

manusia normal ia akan selalu berusaha berinteraksi dan memaknai apa yang 

ada di sekitarnya. Proses pemaknaan tersebut berlangsung terus menerus 

dalam bentuk gerakan fisik sampai terpola sebagai reaksi atas suara yang 

didengarnya. Proses ini disebut pragmafisikal. Sedang pemaknaan tersebut 

dikenal dalam semiotik dengan nama semiosis. 

Semiotik adalah studi mengenai sistem tanda atau teori tentang 

pemberian tanda. Semiotik ini mempelajari tanda dalam maknanya yang luas 

dalam masyarakat, baik bersifat lugas (literal) maupun bersifat kias (figuratif), 

baik yang menggunakan bahasa maupun non bahasa.2 Bahkan muncul 

beberapa penelitian seputar semiotika dengan objek kajian yang berbeda-beda 

seperti semiotika humor.3 Hanya saja objek penelitian semiotik bukan hanya 

tanda linguistik melainkan semua objek yang secara sepintas bukan 

merupakan tanda. 

Semiotika memegang peranan penting dalam menggali dan menemukan 

makna dari sebuah tanda yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Karya 

sastra memiliki unsur-unsur pembangun yang penting, salah satunya adalah 

gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dapat menggugah perasaan di hati 

                                                        

1Surya Darma and others, Pengantar Teori Semiotika, ed. by M.Sn Muhammad Ali 
Mursid Alfathoni, S.Kom., Cv. Media Sains Indonesia (Bandung, Jawa Barat: CV. Media Sains 
Indonesia, 2022), h. 1. 

2Darma and others, h.1. 
3Iman Marwan, Semiotika Humor Sufi, ed. by Asep Abbas Abdullah (Surabaya: UIN 

Sunan Ampel, 2015). 
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pembaca. Gaya bahasa biasanya digunakan untuk menarik perhatian pembaca 

agar tidak bosan dan untuk menghidupkan serta mewarnai karya sastra. 

Namun, gaya bahasa juga menempa emosi, hingga ada gejolak emosi yang 

dirasakan pembaca.  

Karya sastra merupakan cerminan dari masyarakatnya,4 oleh karena itu 

karya sastra memiliki makna simbolis yang perlu diungkap dengan model 

semiotika. Dalam artian bahwa semiotika adalah salah satu teknik 

membongkar makna. Sebagai karya sastra yang bermediakan bahasa, karya 

sastra memiliki bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan 

sehari-hari maupun bahasa karya ilmiah. Bahasa dalam sastra menggunakan 

gaya bahasa tersendiri. Penulis memiliki kebebasan menggunakan gaya 

bahasa yang dipilih sesuai dengan yang dikehendaki tanpa harus 

mempertimbangkan kehendak dari luar dirinya. Sejalan dengan pemikiran 

Pradopo memaparkan bahwa karya sastra secara langsung atau tidak langsung 

dipengaruhi oleh pengalaman dari lingkungan pengarang.5 

Banyak penikmat karya sastra, khususnya karya sastra tulis, yang masih 

belum memahami makna dari tanda/simbol yang terdapat dalam karya-karya 

yang disertakan oleh pengarang dalam karyanya. Penggunaan tanda membuat 

pembaca harus memahami dan merasakan apa yang dirasakan dan dipikirkan 

oleh pengarang. Memahami makna dari sebuah karya mengharuskan 

pembaca untuk membacanya berulang-ulang agar dapat memahami makna 

dalam sebuah karya. Namun, tidak semua pembaca memiliki pandangan yang 

sama mengenai makna apa yang terkandung dalam sebuah karya. Sebuah 

tanda/simbol bisa saja memiliki makna yang berbeda jika ditafsirkan oleh 

                                                        

4Mirnawati Mirnawati, ‘Analisis Semiotika Dalam Teks Al-Barzanji’, `A Jamiy : Jurnal 
Bahasa Dan Sastra Arab, 8.1 (2019), h. 31. 

5Racmad Djoko Pradopo, Kritik Sastra Modern (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 9. 
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pembaca yang berbeda.  

Di dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak tanda yang tanpa sadar 

ternyata itu adalah bentuk dari komunikasi non verbal pula. Salah satunya 

adalah Teks Barzanji. Kitab Barzanji, secara verbal tidak dapat berbicara, tetapi 

kitab ini dapat memberi tanda dan isyarat. 

Kitab Barzanji merupakan kitab karya sastra populer, dan setiap karya 

sastra itu selalu mencerminkan masyarakat pada umumnya.6 Kitab Barzanji ini 

dikarang oleh Ja’far yang terlahir di daerah Barzanji (Kurdistan). Karya ini 

adalah salah satu karya yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan karya 

sastra yang lainnya. Untaian-untaian katanya yang sangat indah dan memukau 

membuat pembaca terkesima dengan perilaku ataupun akhlak Rasulullah saw. 

yang sulit ditiru, indah dan mengharukan.7 

Kitab al-Barzanji ini dipakai selama ratusan tahun. Namun, masih eksis 

hingga sekarang karena keindahan kalimat-kalimat yang disusunnya. 

Seseorang yang memahami Bahasa Arab dengan baik tentu melihat untaian 

kata-kata yang ada di dalamnya begitu indah dan memukau. Kebanyakan 

mereka takjub dengan perilaku ataupun akhlak Rasululah yang sulit ditiru, 

indah dan mengharukan. Kitab ini merupakan syair maupun prosa yang isinya 

memuat biografi, sejarah hidup dan kehidupan Nabi Muhammad saw. Ahmad 

Ta’rifin dalam Anna Rahma Syam berkata bahwa Selain itu, 

diceritakan juga pada buku ini memuat riwayat kehidupan Nabi Muhammad 

saw. yang meliputi silsilah keturunanya, masa kanak-kanaknya, remaja, 

pemuda hingga diangkat menjadi Rasul dan mengisahkan sifat yang dimiliki 

                                                        

6Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra Epistiemologi Model Teori Dan 
Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003), h. 87. 

7Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 
2008), h. 302.  
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Nabi Muhammad saw. dan perjuangannya pada menyiarkan Islam buat 

dijadikan teladan bagi umat Islam.8 

Dalam kitab Barzanji terdapat istilah Mahal al-qiyam. Mahal al-qiyam ini 

secara sederhana diartikan sebagai tempat berdiri. Maksudnya bahwa ketika 

yang membaca kitab barzanji tersebut telah sampai pada bacaan tertentu pada 

pasal 4, maka pada saat itu harus membaca bagian syair Mahal al-qiyam 

sebagai isyarat untuk semua yang ikut hadir agar berdiri. Mahal al-qiyam ini 

adalah shalawat berupa syair berisi madah pujian kepada Rasulullah, tentunya 

karena sebagai syair, maka dipandang perlu pengkajian terhadapnya dengan 

menggunakan kajian semiotika agar makna yang dikandung dalam syair 

tersebut menjadi jelas. 

Analisis teks verbal (bahasa dan sastra) dengan menggunakan 

pendekatan semiotika merupakan terobosan dalam menangkap gejala yang 

muncul melalui pesan-pesan teks. Teks yang selama ini dianggap kaku dan 

statis, yang hanya bisa ditafsirkan secara konvensional berdasarkan 

kesepakatan semata, sudah mulai dianalisis bahwa teks itu sendiri memiliki 

ekspresi dalam mengungkapkan pesannya. Pemahaman semiotik terhadap 

teks akan mengarah pada suatu alur yang di dalamnya terdapat keterkaitan 

antara pembuat teks dengan penafsir teks dalam memahami teks.9 

Tanda-tanda dalam sastra tulis memiliki berbagai tafsir makna dan 

memiliki pluralitas makna yang luas, tergantung dari pembaca ketika 

memberikan penilaian terhadap teks karya yang sedang dikaji. Menurut 

Teeuw, sastra tidak dapat dikaji dan dipahami secara ilmiah tanpa 

mengikutsertakan masyarakatnya, yaitu tanpa melihatnya sebagai suatu tindak 

                                                        

8Anna Rahma Syam, ‘Tradisi Barzanji Di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam’, 
Tesis (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), h. 5. 

9Mirnawati, h. 31. 
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komunikasi. Artinya, sastra bukanlah komunikasi biasa dan memiliki banyak 

aspek yang aneh dan luar biasa jika dibandingkan dengan tindak komunikasi 

lainnya. Namun, pemahaman yang tepat dan cermat terhadap fenomena ini 

tidak mungkin dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek komunikatifnya 

atau dengan istilah lain tanpa mendekati sastra sebagai tanda, lambang, atau 

gejala semiotik.10 

Dalam perkembangannya, ada dua kubu yang berperan penting dalam 

persoalan semiotik, yaitu Saussere dan Pierce. Jika semiotik model Saussere 

bersifat semiotik struktural, sedang model Pierce bersifat semiotik analitis.11 

Namun, peneliti dalam penelitian ini tidak menggunakan konsep semiotika 

kedua kubu tersebut, tetapi peneliti menganalisis dengan menggunakan 

konsep semiotika Riffaterre yang lebih terfokus pada bidang sastra. 

Bagi Riffaterre dalam menganalisa makna sebuah syair maupun prosa 

perlu memperhatikan sistem tanda-tanda dan menentukan konvensi-konvensi 

yang memungkinkan puisi itu mempunyai makna. Olehnya itu, Riffaterre 

memperkenalkan konsep atau langkah-langkah yang perlu dilakukan seperti 

pembacaan heuristik dan hermeneutik, displacing of meaning 

(ketidaklangsungan ekspresi), lalu menentukan matriks, model, varian serta 

hipogramnya.12 Jika dalam pembacaan heuristik berujung kepada keragaman 

makna, maka pembacaan hermeneutik menemukan kesatuan makna. Dengan 

begitu syair bisa dengan mudah dipahami. 

Semiotika Riffaterre memaparkan pemaknaan tanda yang khusus, yakni 

                                                        

10Mirnawati, h. 31. 

11Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2018), h. 
66.  

12Sammad Hasibuan, ‘Puisi “Hanin” Karya Faruq Juwaidah Dalam Antologi Law 
Annana Lam Naftariq (Analisis Semiotika Riffaterre)’, Diwan : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab, 
7.1 (2021), 21–33. 
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memberi makna tanda terhadap karya sastra. Puisi merupakan aktivitas 

bahasa yang berbeda dengan pemakaian bahasa pada umumnya. Puisi 

senantiasa berbicara mengenai sesuatu secara tidak langsung dengan 

menyembunyikannya ke dalam suatu tanda.13 Karya sastra termasuk di 

dalamnya syair biasanya memuat bait-bait yang tidak bisa dipahami secara 

langsung dengan menyembunyikannya ke dalam suatu tanda. Olehnya itu, 

semiotika Riffaterre inilah yang paling tepat digunakan dalam menganalisis 

syair, karena analisisnya mengarah pada pemberian makna sebuah karya 

sastra (syair). 

B. Rumusan Masalah 

Menurut pemaparan latar belakang masalah sebelumnya, peneliti 

merumuskan beberapa masalah berdasarkan pada masalah pokok, 

diantaranya: 

1. Bagaimana pembacaan heuristik dan hermeneutik pada teks barzanji 

Maḥāl al-qiyām? 

2. Bagaimana ketidaklangsungan ekspresi  pada teks barzanji Maḥāl al-

qiyām? 

3. Bagaimana matriks, model dan varian pada teks barzanji Maḥāl al-

qiyām? 

4. Bagaimana hipogram pada teks barzanji Maḥāl al-qiyām? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Penelitian ini berjudul Interpretasi Semiotika pada Teks Barzanji Karya 

Syekh Ja’far al-Barzanji. Untuk memperjelas maksud dari judul penelitian ini, 

                                                        

13Rina Ratih, Teori Dan Aplikasi Semiotik Michael Riffaterre (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2016), h. 54.  



7 

maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini agar terhindar dari kesalahpahaman. 

1. Interpretasi Semiotika 

Interpretasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemberian 

kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu dalam kata lain 

tafsiran.14 Interpretasi (Interpretaton) merupakan aktivitas penterjemahan, 

penafsiran, penjelasan substansi dalam bahasa yang lebih operasional dan 

mudah dipahami, sehingga substansi tersebut dapat dilaksanakan dan 

diterima. 

Semiotika merupakan sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang 

dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui 

makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika berasal dari bahasa 

Yunani “Semeion”, yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang 

mempelajari tanda (sign). Dalam pandangan Zoest, segala sesuatu yang dapat 

diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Dan tanda tidak terbatas 

pada benda.15 Semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang 

terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga 

diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksi pesan. 

Interpretasi semiotika yaitu proses penafsiran lebih mendalam 

terhadap tanda-tanda yang terdapat dalam objek kajian sehingga lebih 

mudah dipahami dan ditemukan maknanya. Dalam hal ini, penelitian ini akan 

mengkaji mengenai semiotika Michael Riffaterre dalam suatu karya sastra. 

                                                        

14Randy Sugianto, dkk Kamus Besar Bahasa Indonesia (Indonesia: Badan 
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2023). 

15Sri Hesti Heriwati, ‘Semiotika Periklanan’ (Jurusan Desain Interior Fakultas Seni 
Rupa Dan Desain Interior ISI Surakarta, 2016), h. 4. 
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Michael Riffaterre salah satu tokoh semiotika yang merupakan 

kritikus sastra. Ia berasal dari Perancis dan telah banyak berkontribusi pada 

bidang sastra. Riffaterre bahkan menghasilkan sebuah karya berupa buku 

dengan judul Semiotics of Poetry.16 Riffaterre mempunyai teori sendiri dalam 

menjabarkan sesuatu. Awal kemunculannya teori ini dipakai hanya untuk 

puisi, lambat laun secara umum dipakai untuk mengkaji karya sastra lainnya. 

Menurutnya puisi selalu berubah karena konsep estetik dan mengalami 

evolusi selera sesuai perkembangan jaman. Namun, ada hal yang tidak 

berubah yaitu puisi menyampaikan pesan secara tidak langsung. Puisi bisa 

jadi mengatakan satu hal dan bisa jadi berarti yang lain. Puisi merupakan 

sistem tanda yang mempunyai satuan-satuan tanda yang mempunyai makna 

berdasarkan konvensi-konvensi sastra. Untuk itu, dalam sistem tanda 

tersebut harus dianalisis maknanya. 

Dalam buku Riffaterre berjudul Semiotika Puisi, terdapat 4 hal penting 

yang harus diperhatikan dalam pemaknaan sastra. Keempat hal itu tersebut 

adalah (1) ketidaklangsungan ekspresi, (2) pembacaan heuristik dan 

hermeneutik, (3) matriks, model, dan varian-varian, dan (4) hipogram atau 

hubungan interekstual.17 Dengan demikian, analisis semiotika Michael 

Riffaterre merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk menemukan atau 

menganalisis simbol atau tanda dalam teks karya sastra dengan 

menggunakan tahapan, sehingga bisa mengungkap makna dalam karya sastra 

tersebut. 

                                                        

16Ni Kadek Dwipayanti, Ayu Kris Utari Dewi Alit Mandala, and Putu Tiara Karunia 
Dewi, ‘Analisis Semiotika Riffaterre Dalam Lagu Sakura Karya Naotaro Moriyama’, Jurnal 
Pendidikan Bahasa Jepang Undiksha, 7.2 (2021), 139. 

17Siti Fatimah Fajrin, ‘Semiotika Michael Camille Riffaterre:Studi Analisis Alquran 
Dalam Surah Al Baqarah Ayat 223’, Al Furqan Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, 2 (Desember 
2019), h. 150. 



9 

2. Teks Barzanji Karya Syekh Ja’far al-Barzanji 

Kitab "Barzanji" terdiri dari dua bagian besar, yaitu Naṡar dan Naẓom. 

Naṡar berbentuk prosa liris yang menceritakan kehidupan Nabi dan 

silsilahnya. Bagian ini terdiri dari 19 sub-bagian, sedangkan Naẓom terdiri dari 

205 helai syair. Bagian ini disusun menjadi 16 sub-bagian.18  

Syaikh Ja’far al-Barzanji adalah seorang pengarang Kitab yang masyhur 

dan terkenal. Kitab Maulid karangan beliau ini termasuk salah satu kitab 

Maulid yang paling populer  dan paling luas tersebar ke pelosok negeri Arab 

dan Islam baik di timur dan di barat. Nama lengkap beliau adalah adalah Sayid 

Ja’far bin Ḥasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Sayid Raṣul bin ‘Abdul 

Sayid bin Abdul Raṣul bin Qalandar bin Abdul Sayid bin Isa bin Ḥusain bin 

Bayazid bin Abdul Karim bin Isa bin Ali bin Yusuf bin Mansur bin Abdul Aziz bin 

Abdullah bin Ismail bin Al-Imam Musa Al-Kazim bin Al-Imam Ja’far As-Sodiq 

bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Al-Imam Zainal Abidin bin Al-Imam 

Husain ibn Sayidina Ali r.a.
19

 Beliau seorang ulama dari dilahirkan pada Hari 

Kamis di bulan Zulhijjah Tahun 1126 H di Madinah dan wafat di Hari Selasa 

Tanggal 4 Sya’ban Tahun 1177 di Kota Madinah di pemakaman Jannatul 

Baqi’.20  

Di antara yang paling masyhur adalah teks Maḥāl al-qiyām. Maḥāl al-

qiyām terdiri dari dua suku kata Maḥāllun dan Qiyāmun, Mahāllun berarti 

menggantikan dan atau menempati, sedangkan Qiyāmun berarti berdiri, Maḥāl 

al-qiyām sendiri sesuai dengan namanya yaitu berarti posisi/dalam keadaan 

                                                        

18N Najamuddin, ‘Analisis Unsur Intrin Sik Kitab “Barzanji” Karya Ja’Far Al Barzanji 
(Naskah Diterjemahan Oleh Abu Ahmad Nadjieh) Perspektif Pondok Pesanteren Ittihadil 
Ummah Karang Anyar Mataram’, El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA, 17.2 (2018), h. 20. 

19M. Syukron Maksum, Maulid Al-Barzanji (Yogyakarta: Media Pressindo, 2013), h. 20. 

20Ariq Naufal Juliansyah, ‘Anlisis Nilai-Nilai Akhlak Dalam Kitab AL-Barzanji Karya 
Syeikh Ja’far Al-Barzanji Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Skripsi’, 2016, 1–23. 
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berdiri. Dalam tradisi pembacaannya dianjurkan para pembaca dan yang 

mendengar lantunannya untuk berdiri yang bertujuan sebagai penghormatan 

atas nabi Muhammad saw. 

Berdiri demi menghormati sesuatu merupakan sebuah kebiasaan yang 

sudah kebanyakan dilakukan seperti menghormati benda mati. Misalnya, 

upacara bendera yang dilakukan setiap tanggal 17 Agustus atau ketika bendera 

bendera merah putih hendak dikibarkan, dan lagu Indonesia Raya 

dilantungkan. Maka seluruh peserta upacara untuk menghormati bendera 

Merah Putih dan menghormati para pejuang bangsa.21 Demikian juga ketika 

membaca selawat adalah salah satu bentuk penghormatan kita kepada Nabi 

Muhammad saw sebagai hamba Allah yang paling mulia. 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus mengkaji semiotika pada teks 

Barjanji khususnya dalam syair Maḥāl al-qiyām yang merupakan bagian teks 

Barzanji yang berbentuk syair yang terdiri atas 19 bait. Teksnya berada pada 

halaman 129 dalam kitab ringkasan Barzanji karya Syekh Ja’far al-Barzanji 

berjudul Majmū'ah al-Mawālid wa al-Ad'iyah yang diterbitkan oleh Toha Putra. 

Kitab ini berisi 287 halaman.  

D. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam 

proses penelitian. Penelitian sendiri diartikan suatu upaya menemukan fakta-

fakta ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan dengan hati-hati dan sistematis 

guna mewujudkan kebenaran,22 maka metodologi penelitian dapat diartikan 

sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. 

                                                        

21Mohammad Rozi Indrafuddin, ‘IMPLEMENTASI MAH Ā LLUL QIY Ā M UNTUK 
MENINGKATKAN DISIPLIN SISWA MASUK TEPAT WAKTU’, 01 (2022), h. 59. 

22Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Cet.IX (Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2007). 
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Berdasarkan buku pedoman karya ilmiah yang diterbitkan oleh 

Alauddin Press, dalam metode penelitian terdapat di dalamnya empat hal yaitu; 

jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan dan analisis data.23 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu 

masalah yang diangkat. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif, karena data yang diteliti dan dianalisis merupakan data verbal 

berupa teks dan kosakata dalam Barzanji. 

Berdasarkan tempatnya, jenis penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research). Semua data yang dihimpun, diolah, dan 

dirumuskan, sepenuhnya menggunakan sumber-sumber kepustakaan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian memiliki dua perspektif, yaitu pendekatan 

metodologi dan pendekatan studi atau keilmuan. Pendekatan studi yang 

dimaksud di sini menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas 

objek penelitian.24 Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini 

menganalisis teks Barzanji, olehnya itu digunakan pendekatan ilmu semiotika. 

Ilmu ini dijadikan sebagai pisau bedah untuk melihat pola perubahan 

komunikasi dalam sebuah alur pembicaraan dan efek makna yang 

ditimbulkan. Pemilihan ilmu semiotika sebagai pendekatan dalam penelitian 

ini, dikarenakan ilmu semiotika memiliki keterkaitan erat dengan sejumlah 

cabang ilmu   kebahasaan,  meliputi   ilmu   dilālah nahwu ṣharf semantic 

                                                        

23Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya 
Ilmiah (Tesis Dan Disertasi), Edisi Revisi (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar), h. 
32-34. 

24UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Gowa: Alauddin 
University Press, 2023), h. 17. 
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linguistik,  dan sebagainya. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi mengenai data atau darimana data tersebut dapat 

diperoleh. Adapaun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, 

yaitu :   

a. Sumber Data Primer 

Mengingat bahwa fokus kajian dalam penelitian ini adalah melakukan 

analisis terhadap teks Barzanji, maka yang menjadi sumber data  primer ialah 

kitab Barzanji. 

b. Sumber Data sekunder 

Selain daripada data primer, digunakan pula beberapa sumber data 

sekunder, diantaranya buku-buku semiotika, linguistik, dan balāgah yang 

dipakai atau digunakan sebagai rujukan teoritis serta mu’jam-mu’jam leksikal 

Bahasa Arab yang dianggap standar. Diantara beberapa sumber data 

tersebut di atas dijadikan sebagai alat bantu untuk melakukan analisis 

semiotika khususnya dalam teks Barzanji. 

Selain itu, yang dijadikan data sekunder adalah bahan-bahan tertulis 

lainnya yang dianggap representatif dan memiliki hubungan dengan 

pembahasan terkait dengan penelitian ini, antara alin; disertasi, tesis, hasil-

hasil penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal hasil penelitian terkait. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun dalam mengumpulkan data 

dalam penelitian ini yaitu melalui : 
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a. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data merupakan bagian integral dari analisis data 

dan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan analisis data.25 

Pada tahap pengolahan data, data yang telah dikumpulkan pada proses awal 

penelitian, selanjutnya akan diolah dengan cermat, dengan langkah- 

langkah sebagai berikut; pertama, melakukan pembacaan terhadap teks 

Barzanji Maḥāl al-Qiyām. Kedua, hasil pembacaan tersebut kemudian disusun 

tiap-tiap bait sehingga memudahkan proses analisis pada tahap berikutnya. 

Ketiga, setelah data tertata dan terklasifikasi bait per bait , maka selanjutnya 

dilakukan analisis data. 

b. Analisis Data 

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini melalui beberapa 

langkah, sebagaii berikutt: 

1) Melakukan pembacaan heuristik dan hermeneutik dalam teks 

Barzanji Maḥāl al-Qiyām. 

2) Melakukan analisis ketidaklangsungan ekspresi terhadap teks 

Barzanji Maḥāl al-Qiyām. Menganalisis  makna  atau  kandungan  

serta  tujuan dari  masing-masing teks tersebut dalam kitab 

Barzanji Maḥāl al-Qiyām dengan pisau analisis ilmu semiotika. 

3) Pencarian model, matriks, dan varian pada teks Barzanji Maḥāl al-

Qiyām 

4) Penarikan Hipogram 

 

 

 

                                                        
25Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 

89. 
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5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data merupakan proses atau cara yang digunakan 

untuk mengolah data untuk memperoleh informasi. Sebagimana telah 

dijelaskan diatas bahwa sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab 

Barzanji, berdasarkan sumber data primer tersebut maka teknik pengolahan 

data dimulai dengan pembacaan sistematis terhadap Kitab teks Barzanji 

Maḥāl al-Qiyām. Selanjutnya, mengacu kepada teknik analisis semiotika 

Michael Riffaterre. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah penelusuran hasil-hasil kajian terdahulu yang 

relevan atau memiliki kedekatan objek penelitian dengan penelitian yang akan 

dilakukan.26 Kajian pustaka bertujuan memudahkan peneliti dalam melihat dan 

menelaah penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan maupun 

comparing dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga dengan demikian, 

hasil dari telaah tersebut peneliti mempunyai beberapa rujukan, pendukung, 

pelengkap serta pembanding yang mumpuni dalam penelitian ini. Adapun 

karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan penelitian ini di antaranya,  

yaitu: 

1. Disertasi yang berjudul Al-Barzanji Dalam Pandangan Masyarakat 

Banyuwangi Jawa Timur Suntingan Teks, Terjemahan Dan Telaah 

Resepsi oleh Hashim Ashari.27 Disertasi ini lebih mengkaji terhadap 

uraian filologi sebuah teks dan tidak membahas persoalan 

                                                        
26Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 

h.37. 

27Hashim Ashari, ‘Al-Barzanji Dalam Pandangan Masyarakat Banyuwangi Jawa 
Timur : Suntingan Teks, Terjemahan Dan Telaah Resepsi , Disertasi.’ (Sekolah Pascasarjana 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016). 
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semiotikanya. Meskipun mengkaji teks barzanji, hanya saja teks 

tersebut tidak sampai pada proses analisis sebuah teks. 

2. Tesis dengan judul: Tradisi Barzanji Di Kabupaten Bone Perspektif 

Hukum Islam oleh Anna Rahma Syam.28 Adapun fokus penelitian dalam 

tesis ini adalah mengurai awal munculnya tradisi barzanji di Kabupaten 

Bone serta menggali perkembangannya, kemudian diurai persepsi 

masyarakat di Kabupaten Bone dengan melihat momentum 

pelaksanaan tersebut, kemudian dampak dari pelaksanaan barzanji 

hingga pada level hukum barzanji. Adapun hasil penelitian dari tesis ini 

adalah awal mula tradisi barzanji ini dilihat dari awal  mula penerimaan 

Islam di daerah ini. Hal ini diyakini karena tradisi Barzanji di Daerah 

Bone merupakan akulturasi Budaya Arab kedalam budaya masyarakat 

setempat. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus kepada tradisi 

pembacaan Barzanji, meskipun tetap mengkaji teks barzanji, namun 

hanya sebatas membaca saja tanpa ada tindak lanjut dan analisis 

terhadap teks Barzanji. Selain itu, yang menjadi titik pembeda dari 

penelitian ini adalah hasil dari kajian yang lebih mengarah kepada 

hukum Islam, sedang dalam kajian ini lebih fokus kepada analisis teks 

Barzanji tanpa menyentuh ranah hukum Barzanji.  

3. Tesis yang berjudul: Nilai-nilai Al-Bayan Dalam Kitab Al-Barzanji oleh 

Muh. Hamka.29 Penelitian ini merupakan library research yang 

mengakaji tentang teks kitab Barzanji yang mengandung nilai-nilai 

bayan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu data dikumpulkan 

                                                        

28Anna Rahma Syam, ‘Tradisi Barzanji Di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam’, 
Thesis (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).  

29Muh. Hamka, ‘Nilai-Nilai Al-Bayan Dalam Kitab Barzanji, Tesis’ (Makassar, Program 
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016). 
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dengan mengutip, menyadur dan menganalisis dengan menggunakan 

analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang representatif dan 

mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian 

mengulas, dan menyimpulkannya. Setelah melakukan pembahasan 

tentang nilai-nilai bayān yang terkandung dalam kitab al-Barzanji maka 

ditemukan hal yang terkait dengan inti dari permasalahan yang telah 

disebutkan dalam penelitian, baik secara umum maupun terkhusus 

dari masing-masing karakteristik yang dimiliki dari masing-masing 

bagian dari ilmu bayān. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni 

merupakan library research, akan tetapi titik fokus pada penelitian 

tersebut yaitu menganalisis dengan menggunakan pendekatan ilmu 

Balāgah sedangkan pada penelitian ini adalah berusaha menganalisis 

lewat kajian semiotika Riffaterre pada teks Barzanji. 

4. Jurnal yang berjudul Makna Heuristik dan Hermeunetik dalam Syair 

Miṣra Tataḥaddaṡ ‘An Nafsihā Karya Ḥāfiẓ Ibrāhīm. Jurnal ini bertujuan 

untuk mengungkap makna dari hasil pembacaan heuristik dan 

hermeunetik dalam syair Miṣra Tataḥaddaṡ ‘An Nafsihā Karya Ḥāfiẓ 

Ibrāhīm. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk 

menjelaskan data-datanya serta diulas secara deskriptif dengan 

gambaran-gambaran yang menjadi indikator konsep semiotika 

Riffaterre. Adapun dalam penelitian ini terdapat temuan-temuan yang 

menarik melalui pembacaan heuristik dan hermeunetik dari syair 

Miṣra Tataḥaddaṡ ‘An Nafsihā Karya Ḥāfiẓ Ibrāhīm. Penulis menemukan 

ada 6 bait saja yang terdapat hipogram, model, varian, serta matriksnya 

yang secara umum menonjolkan kata “aku” serta penggunaan ḍamir 

atau kata gantinya yang sama sebagai bentuk kebanggan dan 
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kepercayaan diri negara Mesir dalam kecintaan terhadap apa yang 

dimilikinya.  Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama mengkaji teks syair dengan menggunakan pendekatan 

semiotika Michael Riffaterre, akan tetapi objek kajian dalam penelitian 

ini dengan menganalisis syair teks Barzanji Maḥāl al-Qiyām. 

5.  Jurnal yang berjudul Taṭbīq manhaj al-sīmiyāiyyah ‘inda Rīfātīr fī I’ādah 

al-qirā’ah liqṣīdah al-‘Abūr ilā al-Manfī li‘Adnān al-ṣāig. Jurnal ini 

membahas tentang penggunaan metodologi semiotika Riffatere dalam 

langkah membaca kembali puisi “al-‘Abūr ilā al-Manfī” karya Adnan al-

Sayegh. Adapun hasil penelitian ini adalah adanya pembacaan ulang 

terhadap teks. Pembacaan ulang ini menghasilkan beberapa kondisi, 

kemudian peneliti menentukan matrix dan menemukan hipogram. 

Jurnal ini berbeda dengan tesis penulis, perbedaannya ada pada objek 

teks sehingga melahirkan hasil yang berbeda pula. Secara keseluruhan 

pembacaan ulang dalam teks ini juga melahirkan kondisi yang begitu 

banyak dan melahirkan matrix dan hipogram dan lain sebagainya. 

6. Tesis yang berjudul Dimensi Metaforis Dan Estetika Imajinatif Kisah 

Nabi (Studi Ilmu Balaghah Dalam Maulid Barzanji) oleh Pradibyo 

Herdiansyah.30 Penelitian tesis ini mengkaji pada sisi metaforis yang 

dianggap sebagai satu majaz yang memiliki makna ganda yaitu makna 

konotatif dan denotatif olehnya itu tesis ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan serta menganalisis bentuk-bentuk dimensi metaforis 

dan estetika imaninatif dalam teks barzanji. Hanya saja belum 

                                                        

30Pradibyo Herdiansyah, ‘Al-Wijhah Al-Majaziyyah Wa Jamaliyyat Al-Khiyal Fi Al-
Qishshah Al-Naabawiyyah: Dirasah Balaghiyyah Fi Maulid Al-Barzanji, Tesis’ (Jakarta, 
Porgram Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). 
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menyentuh sisi semiotikanya, jadi sangat berbeda jauh dengan 

penelitian ini. 

7. Jurnal yang berjudul: Analisis Semiotika dalam Teks Al-Barzanji.31 

Penelitian ini membahas simbol mitologi yang terdapat dalam sebuah 

karya sastra teks al-Barzanji. Simbol mitologi dalam karya sastra ini 

dianalisis dengan menggunakan teori anlisis semiotika Roland Barthes. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian library research dengan 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan linguistik dan 

semiotika. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah memilih 

dari beberapa pasal dalam barzanji kemudian memilah dan 

menganalisis leksia per leksia. Melalui pendekatan pembacaan semiotik 

Roland Barthes. Mitos Roland Barthes muncul dikarenakan adanya 

persepsi dari Roland sendiri bahwa dibalik tanda-tanda tersebut 

terdapat makna yang misterius yang akhirnya dapat melahirkan 

sebuah mitos. Jadi intinya bahwa mitos-mitos yang dimaksud oleh 

Roland Barthes tersebut muncul dari balik tanda-tanda dalam 

komunikasi sehari kita, baik tertulis maupun lisan. Meskipun tesis ini 

hamper mempunyai judul yang sama dengan jurnal ini, yang sama-

sama membahas analisis semiotika dalam teks barzanji, hanya saja 

penelitian tesis ini tidak lagi menggunakan analisis Semiotika Roland 

Barthes, tapi analisis dari tokoh lain, sehingga lebih memperkaya kajian 

terhadap teks Barzanji. 

8. Jurnal yang berjudul: an-Nażariyyah as-Siymiyāiyyah ‘inda azimati al-

muṣṭalah wa isykāliyyati at-Tarjamah.32 Penelitian ini membahas 

                                                        

31Mirnawati Mirnawati, ‘Analisis Semiotika Dalam Teks Al-Barzanji’, `A Jamiy : Jurnal 
Bahasa Dan Sastra Arab, 8.1 (2019). 

32Mirnawati Mirnawati, ‘Analisis Semiotika Dalam Teks Al-Barzanji’, `A Jamiy : Jurnal 
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tentang teori semiotika Greimas kemudian menjelaskan konsep dan 

procedural mengenai semiotika tindakan. Dalam penelitian ini, peneliti 

keberatan dengan masalah asimilasi istilah Barat dan 

menerjemahkannya dari Bahasa asing ke Bahasa Arab. Simbol mitologi 

dalam karya sastra ini dianalisis dengan menggunakan teori anlisis 

semiotika Roland Barthes. Jenis penelitian ini adalah penelitian library 

research dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan linguistik dan semiotika. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah memilih dari beberapa pasal dalam barzanji 

kemudian memilah dan menganalisis leksia per leksia. Melalui 

pendekatan pembacaan semiotik Roland Barthes. Mitos Roland Barthes 

muncul dikarenakan adanya persepsi dari Roland sendiri bahwa 

dibalik tanda-tanda tersebut terdapat makna yang misterius yang 

akhirnya dapat melahirkan sebuah mitos. Jadi intinya bahwa mitos-

mitos yang dimaksud oleh Roland Barthes tersebut muncul dari balik 

tanda-tanda dalam komunikasi sehari kita, baik tertulis maupun lisan. 

Meskipun tesis ini hamper mempunyai judul yang sama dengan jurnal 

ini, yang sama-sama membahas analisis semiotika dalam teks barzanji, 

hanya saja penelitian tesis ini tidak lagi menggunakan analisis 

Semiotika Roland Barthes, tapi analisis dari tokoh lain, sehingga lebih 

memperkaya kajian terhadap teks Barzanji. 

9. Buku Tanya Jawab Keagamaan oleh Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-

KTB,33 buku ini memuat aneka macam materi atau tanya jawab seputar 

keagamaan salah satunya adalah dalil dan amalan warga nahdiyyin 

                                                                                                                                                        
Bahasa Dan Sastra Arab, 8.1 (2019). 

33Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB, Kumpulan Tanya Jawab Islam (Yogyakarta: Piss-
Ktb, 2013). 
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(NU), dapat disimpulkan bahwa salah satu amalan warga nahdliyin 

(NU) adalah membaca Barzanji pada saat perayaan maulid Nabi 

Muhammad saw. seiring dengan perkembangan zaman pembacaan 

kitab Barzanji ini juga dilakukan di berbagai acara tidak hanya 

dilakukan pada saat perayaan maulid Nabi Muhammad saw., akan 

tetapi juga dibaca pada upacara keagamaan sebagaimana yang terjadi 

di lingkungan masyarakat khususnya di Indonesia. Selain itu dalam 

buku ini lebih banyak menjelaskan biografi pengarang kitab Barzanji 

dan relasi antara maulid Nabi Muhammad saw dan pembacaan kitab 

Barzanji.  Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada 

analisis teks Barzanji dengan pendekatan semiotika.  

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, 

maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Meskipun pada penelitian sebelumnya juga membahas 

tentang Barzanji, tetapi pada penelitian sebelumnya dianalisis melalui sudut 

pandang yang berbeda pula dengan penelitian ini. Pada penelitian ini lebih 

memfokuskan kepada analisis teks Barzanji Maḥāl al-qiyām yang kemudian 

dianalisis menggunakan pendekatan semiotika Riffaterre sehingga dapat 

diketahui bagaimana makna terkandung dalam teks Barzanji tersebut. Selain 

itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada judul, 

fokus penelitian, dan pendekatan penelitian. 

F. Tinjauan Teoritis 

Apabila dibahas secara etimologis, kata “semiotic” ini berasal dari 

Bahasa Yunani, yakni “Semeion” yang berarti tanda. Maka semiotika berarti 
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ilmu tanda.34 Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan 

kata Bahasa Inggris, yakni “semiotics”. Nama lain dari semiotika adalah 

semiology. Kemudian apabila dikaji secara terminlogis, semiotika dapat 

didefinsikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu dianggap sebagai 

sesuatu dasar konvensi sosial dan memiliki sesuatu (makna) tertentu. 

Dalam hal ini, tanda yang dimaksud nantinya dapat menunjukkan pada 

makna atau sesuatu hal lainnya yang tersembunyi di balik tanda itu. Dengan 

kata lain, keberadaan tanda ini nantinya akan mewakili suatu hal yang 

berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek tersebut dapat membawa 

informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda. 

Dalam perkembangan semiotika ada beberapa tokoh yang dikenal 

dengan berbagai konsep semiotiknya, di antaranya : Ferdinand De Saussure 

dengan konsep diadik (Penanda dan Petanda), Charles Sanders Pierce dengan 

konsep Triadik (Representamen, Objek, dan Interpretan), Roland Barthes 

dengan konsep denotasi dan konotasi, Umberto Eco dengan konsep The Theory 

of Lie, Michael Riffaterre dengan konsepnya metode pemaknaan yang khusus 

(texte dan paratexte), John Fiske dengan konsep The Codes of Television, dan 

Levi Strauss dengan konsep Strukturalisme Antropologi. Diantara tokoh-tokoh 

tersebut yang paling terkenal dalam dunia semiotika yakni Ferdinand De 

Saussure dan Charles Sanders Pierce. 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan konsep semiotika 

Riffaterre yang dimana objek kajiannya adalah sebuah teks. Riffaterre dalam 

semiotikanya lebih terfokus pada kajian tanda karya sastra.  

Michael Riffaterre adalah seorang kritikus sastra yang memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam pengembangan analisis semiotika sastra. 

                                                        

34Jafar Lantowa, dkk. Semiotika: Teori, Metode, Dan Penerapannya Dalam Penelitian 
Sastra (Yogyakarta: Deepublish, 2017). 
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Pendekatan semiotiknya menekankan pada konsep “texte” dan “paratexte”.35 

Riffaterre melihat teks sebagai entitas yang memiliki kehidupan sendiri dan 

dapat membangkitkan interpretasi yang bervariasi. Dalam analisis semiotik 

Riffaterre, “texte” merujuk pada teks itu sendiri, yang melibatkan pemahaman 

terhadap struktur, simbol, metafora, dan elemen semiotik lainnya yang ada di 

dalamnya.36 Riffaterre menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek-

aspek formal dan linguistik teks dalam menganalisi makna. Selain itu, 

Riffaterre juga memperhatikan konsep ‘paratexte” yang mencakup konteks 

eksternal teks, seperti latar belakang penulis, sejarah sastra, dan budaya yang 

mempengaruhi pemahaman kita terhadap teks. Riffaterre mengakui bahwa 

pemahaman terhadap teks tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan 

budaya dimana teks tersebut muncul.37 Dalam mengkaji tanda terhadap teks 

Riffaterre mengemukakan beberapa konsep yang digunakan dalam 

menganalisis makna dalam teks tersebut.  Adapun konsep-konsepnya yaitu : 

1. Pembacaan Heuristik dan Hermeneutik  

Pembacaan heuristik yaitu pembacaan menurut sistem bahasanya atau 

menurut semiotika adalah berdasarkan konvensi sistem semiotic tingkat 

pertama. Sedangkan pembacaan hermeneutik merupakan pembacaan ulang 

(retroaktif) setelah melakukan pembacaan heuristik dengan memberi 

konvensi sastranya.38 Dengan demikian, mencari tanda dalam sebuah teks 

biasanya didahului dengan pembacaan heuristik sebagai pembacaan awal lau 

                                                        

35Suprapto, ‘Kajian Semiotika Puisi Cinta Dalam Karya Remy Sylado Dengan 
Pendekatan Semiotika Michael Riffaterre’, Jurnal Komunikasi Islam, 2015. h. 233-248. 

36Muhammad Irfan and Yulfira Riza, ‘Semiotika Michael Riffaterre Dalam Puisi 
Zahaba Al-Mudawi Wa Al-Mudawa Karya Abu Atahiya’, ’Ajamiy: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab, 
12.2 (2023), h. 328-329 

37Irfan and Riza. 

38Racmad Djoko Pradopo, Kritik Sastra Modern, h. 135. 
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kemudian melakukan pembacaan ulang (hermenutik). 

2. Ketidaklangsungan Ekspresi 

Menurut Riffaterre bahwa puisi mengungkapkan sesuatu tapi memiliki 

makna yang lain. Artinya, puisi menyampaikan sesuatu secara tidak langsung. 

Ketidaklangsungan ekspresi tersebut disebabkan oleh tiga hal, yaitu : (1) 

pergantian arti (displacing of meaning), (2) penyimpangan arti (distorting of 

meaning), penciptaan arti (creating of meaning).  

3. Matriks, Model, dan Varian Puisi 

Matriks yaitu asal seluruh makna yang terkandung dalam puisi. 

Biasanya matriks tidak hadir dalam teks puisi. Matriks kemudian dibuat dalam 

bentuk model, hal-hal yang terlihat dalam teks puisi. Model dapat pula 

dikatakan sebagai aktualisasi pertama dari matriks. Model yaitu kata atau 

kalimat yang dapat mewakili bait dalam puisi. Bentuk penjabaran dari model 

dipaparkan dalam varian-varian yang terdapat dalam tiap baris atau bait. 

4. Hipogram 

Pada dasarnya, hipogram adalah latar penciptaan suatu karya sastra 

yang meliputi keadaan masyarakat, insiden dalam sejarah, atau alam dan 

kehidupan yang dialami oleh penyair. Seperti halnya matriks, hipogram adalah 

ruang kosong yang merupakan pusat makna suatu puisi yang harus 

ditemukan. 

 Penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mencoba menganalisis 

makna dalam teks Barzanji Maḥāl al-qiyām karangan Syekh Ja’far al-Barzanji. 

Maḥāl al-qiyām merupakan sebuah syair yang terdapat dalam kitab barzanji 

yang berisi pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad saw. Barzanji 

merupakan kitab yang berisikan tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad 

saw., puji-pujian kepadanya, serta do’a-do’a. Kitab Barzanji nama aslinya ‘Iqd 
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al-Jawāhir (Bahasa Arab, artinya Kalung Permata). Sebagian ulama 

menyatakan bahwa nama karangannya adalah ‘Iqdul Jawhār fī mawlid an 

Nabiyyi al-Azhār yang disusun untuk menignkatkan kecintaan kepada Nabi 

Muhammad saw.39 tetapi kemudian lebih terkenal dengan nama penulisnya 

Syekh Ja’far al-Barzanji (Barzanji). 

Syekh Ja’far al-Barzanji dilahirkan pada Hari Kamis awal Bulan 

Zulhijjah tahun 1126 di Madinah al-Munawwaroh dan wafat pada Hari Selasa, 

selepas Asar, 4 Sya’ban tahun 1177 H di kota Madinah dan di makamkan di 

Jannatul Baqi’, sebelah bawah maqām beliau dari kalangan anak-anak 

perempuan junjungan Nabi saw. Sayyid Ja’far al-Barzanji adalah seorang 

ulama besar keturunan Nabi Muhammad saw dari keluarga Sa’ādah Al-

Barzanji yang termasyhur, berasal dari Barzanji, Irak. Garis keturunannya 

dengan Nabi Muhammad saw. melalui jalur Sayyid Husain. 

Maḥāl al-qiyām adalah nama lain dari Ṣalawat Yā Nabī Salām ‘Alāika 

atau Marḥaban Yā Marḥaban yang diambil dari bait awal isi syairnya. 

Dinamakan Maḥāl al-qiyām karena dinisbahkan kepada ‘urf pembacaan 

maupun ketika mendengar syairnya. Dalam penelitian ini peneliti akan 

berpedoman pada teks Maḥāl al-qiyām dalam ringkasan kitab Barzanji karya 

Syekh Ja’far al-Barzanji berjudul Majmū'atul Mawālid wa al-Ad'iyah yang berisi 

287 halaman terbitan Toha Putra.  Maḥāl al-qiyām berdasarkan kitab pedoman 

penulis terdiri dari 18 bait. Dalam bagian Sya’ir‛, pada teks Maḥāl al-qiyām 

diungkapkan pujian kepada Nabi seperti: Engkau mentari, engkau bulan, 

Engkau cahaya di atas cahaya. Di dalam untaian syair itu, banyak 

menggunakan idiom-idiom yang diambil dari alam raya seperti matahari, 

bulan, purnama, cahaya, satwa, batu, dan lain-lain. Idiom-idiom seperti itu 

                                                        

39a Grafika, Maulid Al-Barzanji, Aslan Grafika Solution (Aslan Grafika Solution, 2021), 
h. 5.  
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dialah sedemikian rupa, bahkan disenyawakan dengan ṣalawat dan doa, 

sehingga melahirkan sejumlah besar metafor yang gemilang. Silsilah Sang Nabi 

sendiri, misalnya, dilukiskan sebagai untaian mutiara‛.40 Oleh sebab itu 

berdasarkan kandungan syair dari teks Maḥāl al-qiyām yang begitu menarik 

isinya bahkan indah kata-katanya kaum awam mungkin tidak akan mampu 

memahaminya, sehingga perlu pengkajian lebih mendalam dan tentunya 

menggunakan teori yang sesuai dalam memahaminya. Dalam hal ini peneliti 

memandang bahwa teori semiotika Riffaterre lah yang sangat cocok untuk 

mengkaji tanda dalam puisi ini.   

Pada kegiatan perayaan Maulid Nabi Muhammad saw., sebagian umat 

Islam melakukan pembacaan maulid atau riwayat kelahiran Beliau. Ketika 

mulai dibacakan maulid Barzanji (kumpulan bacaan berbahasa Arab yang 

digunakan untuk acara maulid) di sebuah forum, para jamā’ah yang 

sebelumnya dalam posisi duduk seketika berdiri. Posisi berdiri pada keadaan 

demikian dinamakan Maḥāl al-qiyām. Kebiasaan ini cukup lekat terutama di 

kalangan warga Naḥḍiyyīn. Maḥāl al-qiyām diyakini sebagai bentuk akhlak 

penghormatan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad saw.,41 sehingga 

menambah kecintaan kita kepada nabi saw. dan mengetahui semua kebaikan 

yang ada pada diri nabi untuk kemudian dijadikan sebagai suri tauladan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

G. Kerangka Konsep 

Untuk memudahkan dalam membahas dan mendeskripsikan secara 

umum konsep penelitian ini, maka peneliti menyertakan kerangka teori 

                                                        

40Hashim Ashari. ‘Al-Barzanji Dalam Pandangan Masyarakat Banyuwangi Jawa Timur. 
Disertasi.’ (Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016), h. 2. 

41Ilham Choirul Anwar, ‘Bacaan Mahallul Qiyam Saat Maulid Nabi Dan Maknanya’ 
<https://tirto.id/gwH1>. 
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penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Tujuann Dan Kegunaann Penelitiann 

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

analisis semiotika dalam teks barzanji. Sedangkan secara khusus penelitian 

ini bertujuan untuk: 

 
TEKS BARZANJI 

MAHALLUL QIYAM 

 

ANALISIS SEMIOTIKA 

MAKNA DAN 

KANDUNGAN TEKS 

BARZANJI MAHALLUL 

QIYAM 

 

SEMIOTIKA MICHAEL 

RIFFATERRE 

 

 

 

PEMBACAAN HEURISTIK & 

HERMENUTIK TEKS MAHALLUL 

QIYAM 

KETIDAKLANGSUNGAN EKSPRESI 

TEKS MAHALLUL QIYAM 

MATRIKS, MODEL DAN VARIAN 

TEKS MAHALLUL QIYAM 

HIPOGRAM TEKS MAHALLUL QIYAM 
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a. Untuk melihat hasil pembacaan heuristik dan hermeneutik pada teks 

barzanji Maḥāl al-qiyām. 

b. Untuk menganalisis ketidaklangsungan ekspresi pada teks barzanji Maḥāl 

al-qiyām. 

c. Untuk mencari matriks, model dan varian pada teks barzanji Maḥāl al-

qiyām 

d. Untuk memperoleh hipogram pada teks barzanji Maḥāl al-qiyām 

Bila penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan secara maksimal 

dapat mencapai tujuan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat, antara lain: 

a. Bagi para pecinta Bahasa dan Satra Arab, kajian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pencerahan sekaligus motivasi dalam 

menganalisis teks Barzanji Maḥāl al-qiyām terhadap kaum muslim, 

sehingga mereka mampu memahami teks bahasa Arab secara 

komprehensif. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas 

wacana dan pola pikir dalam mengembangkan keilmuan khususnya dan 

mengaplikasikan ilmu semiotika dalam kajian teks bahasa. 

c. Menambah dan memperluas pengetahuan terhadap makna tanda-tanda 

yang terkandung dalam teks Barzanji Maḥāl al-qiyām. 
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BAB II  

KERANGKA TEORITIK 

A.Biografi Michael Riffaterre 

Menurut Paul Cobey dan Litza, semiotika berasal dari kata Yunani seme 

yang berarti penafsir tanda.42 Literatur lain menjelaskan bahwa semiotika 

berasal dari kata semeion yang berarti tanda. Menurut Sudjiman, “semiotika 

adalah studi tentang tanda-tanda dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengannya: bagaimana tanda-tanda itu berfungsi, hubungannya dengan tanda-

tanda lain, transmisinya, dan penerimaannya oleh mereka yang 

menggunakannya.” Dalam kajian yang lebih luas, sebagai sebuah teori, 

semiotika berarti studi sistematis tentang produksi dan interpretasi tanda, cara 

kerjanya, dan apa manfaatnya bagi kehidupan manusia. Pells mengatakan 

bahwa semiotika dan semiologi adalah ilmu yang mempelajari tanda secara 

umum, “semiotika ist die Wissenschaft von den Zeichen allgemein.”43 

Tokoh penting dalam semiotika adalah Ferdinand de Saussure dan 

Charles Sanders Peirce.  Saussure dan Pierce  merupakan dua orang ahli 

yang saling tidak mengenal, tetapi memiliki konsep dan paradigma yang 

hampir sama. Saussure menggunakan istilah semiologi, sedangkan Peirce 

menggunakan istilah semiotika. Istilah semiotika lebih popular 

                                                        
42Ambriani AS dan Nazla Maharani Umaya, Semiotika Teori Dan Aplikasi Pada Karya 

Sastra (Semarang: IKIP PGRI Semarang Press, t.th.), h. 37.  

43Ghaluh Syafeti, ‘Semiotika Riffaterre: Kasih Sayang Pada Puisi An Die Freude Karya 
Johann Christoph Friedrich Von Schiller, Skripsi’ (Universitas Negeri Yogyakarta, 2016). 
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digunakan.44 

Saussure menggambarkan bahwa model tanda itu terdiri dari dua 

aspek, yaitu penanda (signifiant) dan petanda (signifie). Penanda merupakan 

bentuk formal atau citraan visual, sedangkan petanda merupakan konsep. 

Penanda dan petanda memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. 

Contohnya, ketika mendengar kata ‘kursi‟, maka yang tergambar pada 

pemikiraan kita adalah sebuah mebel, yang digunakan untuk duduk, memiliki 

sandaran dan memiliki empat kaki.   Secara otomatis hal tersebut akan 

tergambar dalam pikiran. Model de Saussere hanya menghubungan suatu 

tanda kebahasaan terhadap konsep suatu benda. Karakteristik tanda dari 

Saussure ini bersifat statis, karena hanya memiliki dua sisi  saja.45 

Berbeda dengan konsep Saussere yang bersisi dua atau diadik 

(penanda dan petanda), konsep Pierce bersisi tiga atau triadik. Menurut 

Pierce (via Ratna, 2015: 101) ada beberapa faktor yang menentukan adanya 

tanda dilihat dari faktor yang menentukan. Faktor-faktor tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Representamen, ground, tanda itu sendiri, sebagai perwujudan gejala 

umum: 

a. qualisigns, terbentuk oleh kualitas: warna hijau, 

b. sinsigns, tokens, terbentuk melalui ralitas fisik: rambu lalu lintas, 

c. legisigns, types, berupa hukum: suara wasit dalam pelanggaran. 

2. Object (designatum, denotatum, referent), yaitu apa yang diacu: 

a. ikon, hubungan tanda dan objek karena serupa, misalnya foto, 

b. indeks, hubungan tanda dan objek karena sebab akibat, seperti: 

                                                        

44Syafeti. 

45Syafeti. 
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asap dan api, 

c. simbol, hubungan tanda dan objek karena kesepakatan, seperti 

bendera. 

3. Interpretant, tanda-tanda baru yang terjadi dalam batin penerima: 

a. rheme, tanda sebagai kemungkinan: konsep, 

b. dicisigns, dicent signs, tanda sebagai fakta: pernyataan deskriptif, 

argument, tanda tampak sebagai nalar: proposisi.46 

Michael Riffaterre adalah seorang kritikus sastra dan ahli semiotika 

Prancis yang memperkenalkan konsep-konsep inovatif dalam analisis sastra. 

Salah satu konsep utama yang diperkenalkan oleh Riffaterre adalah "semiotics 

of poetry" atau semiotika puisi. 

Michael Riffaterre memiliki nama asli Michael Camille Riffaterre. Ia 

dilahirkan di  Bourganeuf, Prancis pada tanggal 20 November 1924 dan 

meninggal di rumahnya  Manhattan, New York, Amerika pada tanggal 27 Mei 

2006. Ia merupakan kritikus sastra Amerika yang menekankan pada analisis 

tekstual sebagai respons pembaca, bukan pada biografi maupun sikap politik 

pengarang. 

Michael pernah belajar di University of Lyon dan Sorbone of University 

of Paris. Lalu kemudian pada tahun 1995, ia pindah ke New York guna 

menyelesaikan studi doktoralnya di Columbia University setelah 

mempertahankan disertasi yang berjudul Le Style des Pléiades de Gobineau, 

essai d’application d’une méthode stylistique. Disertasi tersebut kemudian 

diterbitkan oleh Columbia Unversity Press pada tahun 1957. Setelah 

menempuh program doktoral di Columbia University, kemudian ia 

menjadi profesor penuh pada tahun 1964 dan profesor emeretus. Riffaterre 

                                                        

46Syafeti. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Disertasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Doktoral
https://id.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Emeretus&action=edit&redlink=1
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adalah anggota The American Academy of Arts and Sciences dari tahun 1971 

sampai 2001.  

Michael Rifaterre mengabdikan dirinya pada penelitian 

teks sastra yang menempatkan pembaca sebagai bagian dari proses analisis 

teks puisi. Terlibatnya pembaca tentunya akan berdampak pada daya tahan 

karya sastra dengan evolusi selera dan interpretasi pembaca yang bisa saja 

tidak relevan dengan maksud penulis teks sastra.  Riffaterre 

menawarkan teori untuk merelevansikan maksud penulis dengan interpretasi 

pembaca melalui proses linguistik dan semiotik.  Kontribusi pemikiran 

Riffaterre ini tertuang dalam bukunya yang berjudul Semiotics of Poetry dan La 

Production du Texte.  

Analisis teks sastra menggunakan cara Riffeterre akan berhadapan 

dengan istilah seperti interteks (Strukturalisme), hipogram, dan matriks. 

Penafsiran karya sastra (puisi) perlu melalui empat tahap berikut ini: 

1. Melalui pembacaan heuristik, yaitu pembacaan dalam 

tahapan mimetik atau pembacaan yang didasarkan pada konvensi 

bahasa.  

2. Melalui pembacaan hermeneutik, yaitu pembacaan yang didasarkan 

pada konvensi sastra (penafsiran).  

3. Menentukan Model, Matriks, dan Varian yaitu dengan memahami 

bahwa ruang kosong itu merupakan matriks (pusat makna). Aktualitas 

pertama dari matriks adalah model dan rumusan dari matriks dan 

model teks sastra, membuat pembaca dapat merumuskan kesatuan 

makna teks sastra tersebut.47 

                                                        

47https://id.wikipedia.org/wiki/Michael_Riffaterre diakses pada hari senin, tanggal 
24/01/2024  

https://id.wikipedia.org/wiki/Sastra
https://id.wikipedia.org/wiki/Evolusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Interpretasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teori
https://id.wikipedia.org/wiki/Linguistik
https://id.wikipedia.org/wiki/Semiotik
https://id.wikipedia.org/wiki/Heuristik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mimetik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik
https://id.wikipedia.org/wiki/Michael_Riffaterre


32 

4. Menentukan Hipogram, yaitu dengan memahami ruang kosong yang 

tidak dijabarkan dalam teks secara eksplisit berupa hipogram 

potensial (terkandung dalam bahasa sehari-hari) dan hipogram aktual 

(teks-teks sastra sebelumnya).  

Karya pertama beliau, Le Style Des Pleiades de Gobineu, Esai 

d‟Application d‟Une Methode Stylistique (Kriteria Analisis Gaya Bahasa) 

terbit pada tahun 1957. Pada buku ini, Riffaterre mengusulkan metode baru 

yaitu kritis bahasa yang ia gunakan untuk menguji efek gaya bahasa ironi 

pada tulisan Joseph-Athur, Comte de Gibeneau. Karya Riffaterre 

selanjutnyayakni pada tahun 1971, ia menulis Essais de Stylistique Structurale 

(Esai Tentang Bahasa Struktural). Dalam buku tersebut, ia menenkankan 

pentingnya respons pembaca (reader‟s responses) terhadap karya sastra. 

Riffaterre mempertahankan prinsip-prinsipnya sebagai seorang 

strukturalis dalam karyanya yang fenomenal yakni Semiotics Of Poetry. 

Selanjutnya pada tahun 1979 ia menerbitkan karyanya yang berjudul “La 

Prodiction du texte” dan “Fictional Truth” pada tahun 1989. Riffaterre 

menjadi general editor pada “The Romaniac Review”. 

A. Konsep Semiotika Michael Rifaterre 

Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna dari berbagai hal 

yang dilihat, karenanya manusia disebut sebagai homosignans.48 Sebagai 

manusia normal ia akan selalu berusaha berinteraksi dan memaknai apa yang 

ada di sekitarnya. Proses pemaknaan tersebut berlangsung terus menerus 

dalam bentuk gerakan fisik sampai terpola sebagai reaksi atas suara yang 

                                                        

48Surya Darma, Pengantar Teori Semiotika (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 
h. 1 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipogram&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eksplisit&action=edit&redlink=1
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didengarnya. Proses ini disebut pragmafisikal. Sedang pemaknaan tersebut 

dikenal dalam semiotik dengan nama semiosis. 

Semiotik adalah studi mengenai sistem tanda atau teori tentang 

pemberian tanda. Semiotik ini mempelajari tanda dalam maknanya yang luas 

dalam masyarakat, baik bersifat lugas (literal) maupun bersifat kias (figuratif), 

baik yang menggunakan bahasa maupun non bahasa.49 Bahkan muncul 

beberapa penelitian seputar semiotika dengan objek kajian yang berbeda-beda 

seperti semiotika humor.50 Teori yang menganggap bahwa fenomena social 

masyarakat dan kebudayaan itu sebagai tanda juga merupakan teori semiotik. 

Semiotik ini mempelajari system-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi 

yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti.51 Selain itu, 

semiotika juga berperan penting dalam mendalami dan mencari makna dari 

sebuah tanda yang terdapat pada suatu karya sastra. Hanya saja objek 

penelitian semiotik bukan hanya tanda linguistik melainkan semua objek yang 

secara sepintas bukan merupakan tanda.  

Di dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak tanda yang tanpa sadar 

ternyata itu adalah bentuk dari komunikasi non verbal pula. Salah satu Lampu 

lalu lintas yang ada di perempatan jalan, secara verbal tidak dapat berbicara, 

tetapi lampu tersebut dapat memberi tanda bahwa ketika lampu merah 

muncul, maka isyarat akan langsung menghentikan kendaraan. Masih banyak 

lagi tanda-tanda yang bisa dikaji maknanya sebagaimana di atas. 

Apabila dibahas secara etimologis, kata “semiotik” ini berasal dari 

Bahasa Yunani, yakni “semeion” yang berarti tanda. Maka semiotika berarti 

                                                        

49 Surya Darma, h. 1. 

50Iman Marwan, Semiotika Humor Sufi (Surabaya: UIN SA Sunan Ampel Press, 2015), 
h. 11. 

51Rina Ratih, h. 1.  
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ilmu tanda.52 Sementara itu, kata “semiotika” juga dapat merupakan penurunan 

kata Bahasa Inggris, yakni “semiotics”. Nama lain dari semiotika 

adalah semiology. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotika 

dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri 

dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki sesuatu (makna) 

tertentu. 

Dalam hal ini, tanda yang dimaksud nantinya dapat menunjukkan 

pada makna atau sesuatu hal lainnya yang tersembunyi di balik tanda itu 

sendiri. Dengan kata lain, keberadaan tanda ini nantinya akan mewakili suatu 

hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek tersebut dapat 

membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda.  

Lahirnya sebuah ilmu yang mengkaji tentang tanda-tanda dan makna 

dari tanda tersebut dikenal dengan semiotika.  

Analisis teks verbal (bahasa dan sastra) dengan menggunakan 

pendekatan semiotika merupakan terobosan tersendiri untuk menangkap 

gejala yang timbul lewat pesan teks. Teks yang selama ini dianggap kaku dan 

statis yang hanya bisa dimaknai secara konvensional yang dengan 

kesepakatan semata saja, sudah mulai dianalisa bahwa teks itu sendiri 

memiliki ekspresi dalam mengungkapkan maknanya. Pemahaman semiotik 

terhadap teks akan membawa pada alur di mana antara pembuat teks dan 

penalar teks terjadi interrelasi yang memungkinkan penalar teks berbeda 

dengan pembuat teks dalam memahami ikonitas dalam sebuah wacana. 

Kristeva mengemukakan, tiap teks itu merupakan mozaik kutipan-

kutipan dan merupakan penyerapan (transformasi) teks-teks lain. 

                                                        

52Jafar Lantowa, dkk. Semiotika: Teori, Metode, dan Penerapannya dalam Penelitian 
Sastra (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.1.  
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Maksudnya, tiap teks itu mengambil hal-hal yang bagus dan diolah kembali 

dalam karyanya atau ditulis setelah melihat, meresapi, dan menyerap hal 

yang menarik, baik secara sadar maupun tidak sadar. Setelah menanggapi 

teks lain dan menyerap konvensi sastra, kinsep estetik sendiri sehingga 

terjadi perpaduan baru.53 

 Tanda-tanda dalam karya sastra tulis mempunyai banyak interpretasi 

makna dan memiliki pluralitas makna yang luas, tergantung kepada para 

pembaca ketika memberi penilaian terhadap teks karya yang dikaji. 

Menurut Teeuw menjelaskan bahwa sastra tidak dapat diteliti dan dipahami 

secara ilmiah tanpa mengikutsertakan kemasyarakatannya yaitu tanpa 

memandangi sebagai tindak komunikasi. Hal tersebut berarti bahwa sastra 

bukanlah komunikasi yang biasa dan mempunyai banyak segi yang aneh dan 

luar biasa jika dibandingkan dengan tindak komunikasi lain, tetapi 

pemahaman gejala ini yang sesuai dan tepat tidak mungkin tanpa 

memperhatikan aspek komunikatifnya atau dengan istilah lain tanpa 

mendekati sastra sebagai tanda, sign atau gejala semiotika. 

Dalam pembacaan analisis semiotika harus melalui dua pembacaan 

yaitu Heuristik dan Hermeneutik. Pembacaan heuristik merupakan 

pembacaan karya sastra pada sistem semiotik pertama atau sering dikatakan 

sebagai makna yang ditunjuk oleh kamus. Sedangkan pembacaan 

Hermeneutik atau retroaktif adalah pembacaan yang dicoba tafsirkan 

kemungkinan makna tersirat, konotasi atau signifikasinya.4 Pada tahap ini 

pembaca dapat memaparkan makna karya sastra berdasarkan interpretasi 

yang pertama. Dari hasil pembacaan yang pertama, pembaca harus bergerak 

lebih lanjut untuk memperoleh kesatuan makna. Dalam hal ini bahwa studi 

                                                        
53Rina Ratih, h. 8. 
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sastra bersifat semiotik adalah usaha untuk menganalisa sastra sebagai 

suatu system tanda-tanda dan menentukan konvensi-konvensi apa yang 

memungkinkan karya sastra mempunyai arti.  

Karya sastra merupakan struktur (sistem) tanda-tanda yang 

mempunyai makna sesuai dengan konvensi ketandaan. Menurut Pradopo 

karya sastra merupakan sistem semiotik tingkat kedua yang 

mempergunakan bahasa sebagai sistem semiotik tingkat pertama. Dari 

kodratnya, karya sastra merupakan refleksi pemikiran, perasaan dan 

keinginan pengarang lewat bahasa yang khas, yakni bahasa yang memuat 

tanda atau semiotik.54 Bahasa itu akan membentuk sistem ketandaan yang 

dinamakan semiotik dan ilmu yang mempelajari masalah ini adalah 

semiologi. Semiotika dalam sastra bukanlah suatu aliran. Semiotika sastra 

mempelajari bahasa alami yang dipakai dalam sastra, tetapi juga sistem-

sistem tanda lainnya, untuk menemukan kode-kodenya. 

Pada dasarnya karya sastra merupakan bagian dari kebudayaan 

karena karya sastra lahir dari cerminan budaya masyarakat. Dengan kata lain, 

budayalah yang menjadikan karya sastra itu ada. Kebudayaan bisa dipahami 

dengan cermat jika dilihat dari sudut semiotik. Menganalisis karya sastra 

dengan semiotik merupakan usaha untuk memaknai karya sastra, dengan 

mencari tanda-tanda penting yang memungkinkan timbulnya makna. 

Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang paling tua. Sejak 

berabad-abad lalu, di seluruh negara di dunia, puisi ditulis dan dibaca atau 

didengarkan oleh semua golongan masyarakat. Namun, seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Riffaterre bahwa konsep estetik puisi selalu berubah-

                                                        
54Rachmat Djoko Pradopo, Prinsip-Prinsip Kritik Sastra (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1997), h. 109. 
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ubah sesuai dengan evolusi selera. Meskipun demikian, satu hal yang tidak 

berubah adalah puisi menyampaikan pesan secara tidak langsung. 

Puisi merupakan suatu bentuk kata-kata yang ritmis, yang 

mengungkapkan pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual 

penyairnya. Penyair menggunakan kata-kata yang sedemikian rupa untuk 

menimbulkan pengalaman yang kurang lebih sama pada pembaca atau 

pendengar. Oleh karena itu, bahasa puisi bersifat sangat pribadi sesuai 

dengan penyairnya. Penyair mempunyai kebebasan untuk memanfaatkan 

unsur-unsur bahasa untuk kepentingan ekspresinya. Bahasa puisi tidak lepas 

dari sifat denotatif (arti sebenarnya atau dalam kamus) dan sifat konotatif 

(arti kias). Sifat konotatif yang terdapat dalam puisi sering kali menimbulkan 

kesulitan bagi para pembaca atau pendengar untuk memahami makna dari 

puisi tersebut. 

Agar dapat memaknai puisi dengan baik, maka puisi harus dianalisis 

dalam tataran semiotik, sebab pada dasarnya puisi merupakan sistem tanda-

tanda yang memiliki makna. Salah satu tokoh yang terkenal dengan teori 

semiotika puisi yaitu Michael Riffaterre. Dalam bukunya yang berjudul 

Semiotic of Poetry yang diterbitkan pada tahun 1978, Riffaterre menjabarkan 

teorinya. Awalnya, teori semiotika Riffaterre khusus digunakan untuk 

menganalisis puisi, namun dalam perkembangannya, teori ini dapat juga 

digunakan untuk menganalisis karya sastra lainnya. 

Dikatakan oleh Riffaterre bahwa bahasa puisi berbeda dari 

pemakaian bahasa pada umumnya. Puisi menyatakan konsep dan sesuatu 

secara tidak langsung, puisi mengatakan sesuatu untuk makna sesuatu yang 

lain. Oleh karena itu, perbedaan empiris antara puisi dan non-puisi berada 

pada cara teks puisi membawakan makna. Karena itulah, penting untuk 
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memahami koherensi dan deskripsi tentang struktur makna puisi. Karya 

Riffaterre tentang stilistik struktural telah menyuguhkan pengertian bahwa 

makna adalah sebuah fungsi dari persepsi-persepsi dan harapan- harapan 

pembaca (expectationscorrelated with the probabilities of occurence 

established by the „macro context‟ of work and genre and by „micro-context‟ 

of the surrounding phrases), yaitu harapan-harapan yang berkaitan dengan 

berbagai kemungkinan yang terjadi yang ditentukan oleh konteks makro 

karya dan genrenya dan ditentukan oleh konteks mikro dari susunan kata-

katanya. 

Dalam buku Riffaterre yakni Semiotics of Poetry, ada empat hal 

penting yang harus diperhatikan dalam pemaknaan sastra. Keempat hal 

tersebut adalah : (1) ketidaklangsungan ekspresi puisi (menyatakan suatu 

hal dengan arti yang lain), yang disebabkan oleh penggantian arti (displacing 

of meaning), penyimpangan arti (distorting of meaning), dan penciptaan arti 

(creating of meaning). (2) pembacaan heuristik dan pembacaan retroaktif 

atau hermeneutik, (3) matriks, model, dan varian-varian, dan (4) hipogram 

atau hubungan intertekstual. 

Riffaterre mengatakan dalam bukunya Semiotic of Poetry bahwa puisi 

selalu berubah oleh konsep estetik dan mengalami evolusi selera sesuai 

perkembangan jaman. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah puisi 

menyampaikan pesan secara tidak langsung. Puisi mengatakan satu hal dan 

berarti yang lain. Puisi merupakan sistem tanda yang mempunyai satuan-

satuan tanda (yang minimal) yang mempunyai makna berdasarkan 

konvensi-konvensi (dalam) sastra.55  

                                                        

55Pradopo, 2003: 122  
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Dari konsep tersebut Riffaterre menyimpulkan bahwa fenomena 

sastra diartikan sebagai dialog indah antara teks puisi dan pembaca. Hal 

tersebut membuka ruang makna yang lebih luas bagi para pembaca. Maka, 

pembaca memiliki ruang bebas untuk menginterpretasi makna puisi tanpa 

harus merasa terikat oleh maksud pengarang. Teori semiotika Riffaterre 

membantu kita mengerti ruang semiotika yang di dalamnya membahas 

pengetahuan tentang tanda-tanda, khususnya pada lirik atau puisi. Bagi 

Riffaterre, terdapat empat cara untuk memperoleh makna, yaitu pembacaan 

heuristik, pembacaan hermeneutik, matriks, model, varian, dan hipogram. 

Untuk itu, dalam sistem tanda tersebut harus dianalisis untuk 

menentukan maknanya. Riffaterre mengungkapkan bahwa ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan untuk mengetahui makna puisi secara utuh, yaitu 

pembacaan heuristik, pembacaan hermeneutik, ketidaklangsungan ekspresi, 

mencari matriks, model dan varian serta hipogram. 

1. Pembacaan Heuristik dan Hermeneutik 

a. Pembacaan Heuristik 

Pembacaan heuristik merupakan langkah pertama dalam memaknai 

puisi secara semiotik. Menurut Pradopo, pembacaan heuristik adalah 

pembacaan berdasarkan struktur bahasanya atau secara semiotik adalah 

berdasarkan konvensi sistem semiotik tingkat pertama. Dalam puisi sering 

kali ditemukan kata-kata yang tidak dipakai dalam bahasa sehari-hari dan 

“keanehan” stuktur kata. Pada tahap pembacaan heuristik arti kata-kata dan 

sinonim-sinonim diterjemahkan atau diperjelas. Pada pembacaan heuristik 

maka akan didapatkan “arti” dari sebuah teks. “Arti” adalah semua informasi 

dalam tataran mimetik yang disajikan oleh teks kepada pembaca, bersifat 
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tekstual dan bersifat referensial sesuai dengan bahasa. 

Pembacaan heuristik adalah pembacaan dalam taraf mimesis. 

Pembacaan ini didasarkan pada sistem dan konvensi bahasa. Mengingat 

bahasa memiliki arti referensial, maka untuk menangkap arti, harus 

memiliki kompetensi linguistik. Pembacaan heuristik, pada dasarnya 

merupakan interpretasi tahap pertama, yang bergerak dari awal ke akhir 

teks sastra, dari atas ke bawah mengikuti rangkaian sintagmatik.56 

Bahasa mempunyai makna langsung dan tidak langsung, sehingga 

untuk mengungkapkan makna harus ada keterampilan berbahasa. 

Pembacaan heuristik merupakan penafsiran makna pada tahap pertama dari 

awal teks hingga akhir teks sastra.57 Termasuk juga keterampilan pembaca 

dalam melihat keganjilan antar kata yang disebut juga dengan penyimpangan 

gramatikal, yaitu menangkap ketidakgramatilan. Keterampilan melihat 

ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa frasa atau kata tidak hanya 

dipahami secara harafiah tetapi dapat dipahami jika terjadi transformasi 

semantik. Misalnya saja membaca frasa atau kata yang berbentuk kiasan.58 

Jadi, pembacaan heuristik adalah pembacaan semiotik tingkat 

pertama, yaitu berdasarkan struktur kebahasaan yang menerjemahkan 

“keanehan” kata- kata dan struktur bahasa agar sesuai dengan bahasa sehari-

hari dan struktur kata berlaku. Pada tahap ini akan ditemukan arti dari puisi 

tersebut secara tekstual. 

 

                                                        

56Ratih, hal. 6. 

57Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik Dan Modern (Jakarta: Raja Grafindo, 
2009), h. 34. 

58Novi Siti Kussuji Indrastuti, Semiotika: Michael Riffaterre dan Roland Barthes 
(Yogyakarta: t.p. 2007.pdf.   
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b. Pembacaan Hermeneutik 

Pembacaan hermeneutik dilakukan setelah pembacaan heuristik dan 

merupakan pembacaan sistem semiotik tingkat kedua. Pembacaan 

hermeneutik adalah pembacaan ulang (retroaktif) sesudah pembacaan 

heuristik dengan memberi konvensi sastranya.59  Pembacaan hermeneutik 

ini, mengatur sistem tanda-tanda struktural bahasa. Dari pembacaan 

hermenueutik muncul variasi bahasa serta relasi variannya kemudian 

membentuk kesatuan makna yang jelas. Akibat dari pembacaan 

hermeneutik sebagai sistem pokok pemaknaan hadir pada bagian akhir 

teks.60 Itu berarti bahwa teks tersebut harus dimaknai secara menyeluruh 

dan tidak sekedar perbagiannya saja. 

2. Ketidaklangsungan Ekspresi 

Karya sastra dalam hal ini puisi menggunakan bahasa sebagai 

mediumnya. Bahasa berkedudukan sebagai bahan dalam hubungannya 

dengan sastra disebut sebagai sistem semiotik tingkat pertama karena sudah 

memiliki sistem dan konvensi sendiri. Sedangkan, sastra disebut sebagai 

sistem semiotik tingkat kedua karena sastra memiliki sistem dan konvensi 

sendiri yang mempergunakan bahasa.61 Seperti yang dikatakan Riffaterre 

bahwa puisi mengatakan sesuatu tetapi memiliki makna yang lain. Artinya, 

puisi menyampaikan sesuatu secara tidak langsung. Ketidaklangsungan 

ekspresi tersebut menurut Riffaterre disebabkan oleh tiga hal, yaitu (1) 

                                                        

59Rahmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya 
(Yogyakarta: Pustidaka Pelajar, 2003), h. 135.  

60Jafar Lantowa, et al. Semiotika Teori, Metode, dan Penerapannya dalam Penelitian 
Sastra (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 110  

61Rahmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya 
(Yogyakarta: Pustidaka Pelajar, 2003), h. 121.  
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pergantian arti (displacing of meaning), (2) penyimpangan arti (distorting of 

meaning) , (3) penciptaan arti (creating of meaning).62 

a. Pergantian Arti (Displacing of Meaning) 

Menurut Riffaterre pergantian arti disebabkan oleh penggunaan 

bahasa kiasan, seperti simile, metafora, personifikasi, alegori, metonimi, 

sinekdoki, dan perumpamaan epos. Dalam pergantian arti ini suatu kata atau 

tanda memiliki arti lain (tidak menurut arti sesungguhnya). Penggunaan 

bahasa kias adalah sebagai alat untuk memperoleh efek puitis dalam puisi. 

Bahasa kiasan mencakup semua jenis ungkapan berupa kata, frasa ataupun 

kalimat yang memiliki makna lain dengan makna harfiahnya. Bahasa kias ini 

berfungsi untuk menggugah tanggapan pembaca serta mengetengahkan 

sesuatu yang berdimensi banyak dalam bentuk yang sesingkat-singkatnya.. 

1) Simile 

Simile adalah bahasa kiasan yang membandingkan hal yang 

sebenarnya tidak sama menggunakan kata banding bak, bagai, seperti, 

umpama, ibarat, laksana, dan sebagainya.  

2) Metafora 

Metafora adalah bahasa kiasan yang mengumpamakan atau 

mengganti sesuatu dengan hal dengan tidak menggunakan kata 

pembanding.63 Menurut Alterbend, metafora adalah bahasa kiasan yang 

melihat sesuatu hal sama dengan hal lain yang sesungguhnya tidak sama. 

 

                                                        

62Lihat skripsi  

63Pradopo, 2003: 124  
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3) Personifikasi 

Personifikasi ialah bahasa figuratif yang memberi sifat-sifat benda mati 

dengan sifat-sifat kemanusiaan.64 Maksudnya ialah sifat yang diberikan itu 

sesungguhnya hanya dipunyai manusia dan tidak untuk benda-benda.  

4) Sinekdoki 

Sinekdoki merupakan bahasa kiasan yang menyebutkan sebagian 

untuk semua. Pradopo menyebutkan bahwa sinekdoki terdiri dari dua 

macam, yaitu (1) pars pro toto: sebagian untuk keseluruhan, dan (2) totum 

pro parte: keseluruhan untuk sebagian.65  

5) Metonimia 

Altenbernd mengatakan bahwa metonimia adalah penggunaan 

atribut sebuah objek atau sesuatu yang sangat dekat berhubungan 

dengannya untuk menggantikan objek tersebut. Sependapat dengan 

Altenbernd, Cuddon mengungkapkan bahwa apabila nama sebuah atribut 

atau benda diganti dengan benda itu maka disebut metonimia. 

6) Alegori 

Alegori adalah cerita kiasan yang mengisahkan kejadian lain. Perrine  

mengatakan bahwa allegori adalah metafora yang dilanjutkan.  

7) Perumpamaan Epos 

Perumpamaan epos yaitu perbandingan yang dilanjutkan dengan 

cara melanjutkan sifat-sifat pembandingnya. Pada mulanya penulis membuat 

suatu perbandingan kemudian dilanjutkan melalui frasa atau kalimat.  

                                                        

64Andayani Kodrat Eko Putro Setiawan, Strategi Ampuh Memahami Makna Puisi, 
cetakan pe (Jawa Barat: Eduvision, 2019), h. 28. 

65Racmad Djoko Pradopo, h. 130. 
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b. Penyimpangan Arti (Distorsing of Meaning) 

Penyimpangan arti terjadi karena ambiguitas, kontradiksi, dan 

nonsense. 

1) Ambiguitas 

Ambiguitas merupakan kata-kata, frase, atau kalimat dalam puisi yang 

mempunyai arti ganda atau multi tafsir.  

2) Kontradiksi 

Kontradiksi dapat terjadi karena ironi dan paradoks. Ironi merupakan 

kata kiasan yang digunakan untuk menyampaikan maksud secara 

berlawanan dari kenyataan. Ironi biasanya digunakan untuk mengejek atau 

sebagai sindiran. Paradoks merupakan majas yang membandingkan dua hal 

yang sangat bertolak belakang. Sering kali kontradiksi membuat orang 

berpikir, membuat orang tersenyum, atau membuat orang merasa kasihan 

terhadap sesuatu yang menyedihkan. Hal tersebut sangat menarik 

perhatian. 

3) Nonsense 

Nonsense adalah kata-kata yang tidak mempunyai arti secara 

linguistik karena tidak terdapat dalam kosakata dan muncul karena 

permainan bunyi. Nonsense dapat terbentuk dari penggabungan dua kata 

atau lebih atau pengulangan suku kata dalam satu kata. Nonsense dapat 

menimbulkan asosiasi tertentu dan menimbulkan arti dari dua segi. 

c. Penciptaan Arti (Creating or Meaning) 

Menurut Riffaterre penciptaan arti terjadi jika ruang teks berlaku 

sebagai prinsip pengorganisasian untuk membuat tanda-tanda keluar dari 



45 

hal-hal ketatabahasaan yang secara lingustik tidak ada artinya, misalnya 

simitri, rima, enjambement, atau semantik di antara persamaan-persamaan 

posisi dalam bait (homologues). Penciptaan arti ini biasanya secara lingual 

tidak memiliki makna yang jelas namun, ketika ditafsirkan secara 

keseluruhan ternyata memiliki makna yang dalam. Dengan kata lain 

penciptaan arti disebabkan oleh rima, enjambement, dan tipografi. 

1) Rima 

Rima adalah persajakan dalam puisi. Menurut Aminuddin  rima adalah 

bunyi yang berselang/berulang, baik dalam larik puisi maupun pada akhir 

larik-larik puisi. Rima membuat puisi lebih indah didengar dan memberikan 

kesan tertentu sehingga menguatkan maksud penulis. Jenis-jenis rima 

berdasarkan baris dalam puisi terbagi menjadi rima eksternal dan 

internal. Rima eksternal berarti persajakan antar baris dalam bait, 

sedangkan rima internal adalah persajakan dalam satu baris. Rima internal 

terdiri dari asonansi (persamaan bunyi pada vokal) dan aliterasi 

(persamaan bunyi pada konsonan). Rima eksternal terbagi menjadi empat 

macam, yaitu rima kembar atau dalam bahasa Jerman disebut der Paarreim 

(a-a-b-b), rima silang atau der Kreuzreim (a-b-a-b), rima berpeluk atau der 

umarmende Reim (a-b-b-a) dan rima patah atau der Schweifreim (a-a-b-c-c-d). 

2) Enjambement 

Enjambement merupakan perloncatan kesatuan sintaksis dari suatu 

baris ke baris berikutnya. Fungsi dari enjambement adalah suatu kata atau 

frasa yang mengaitkan antara bagian baris sebelum dan sesudahnya. 

Enjambement juga memberikan penekanan/penegasan pada baris tersebut. 

Selain itu menurut Sayuti perloncatan baris dalam puisi (enjambement) 
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berfungsi untuk menonjolkan pikiran secara ekspresif dan kadang-kadang 

juga dipergunakan untuk menimbulkan tafsir ganda, hingga lebih 

memperkaya isi puisi yang dimaksud. Dalam bahasa Jerman disebut juga 

Zeilensprung. 

3) Tipografi 

Tipografi adalah bentuk visual puisi yang berupa tata huruf dan tata 

baris dalam karya puisi. Fungsi dari tipografi adalah untuk mendapatkan 

bentuk visual yang menarik serta untuk menegaskan suatu makna atau 

ekspresi penulis melalui penonjolan suatu kata, frasa ataupun kalimat.  

3. Menemukan Matriks, Model dan Varian Puisi 

Matriks merupakan sumber seluruh makna yang ada dalam puisi. 

Biasanya matriks tidak hadir dalam teks puisi. Menurut Pradopo, matriks 

adalah kata kunci untuk menafsirkan puisi yang dikonkretisasikan. 

Dalam memahami sebuah puisi, Riffaterre mengumpamakan sebuah 

donat. Bagian donat terbagi menjadi dua yaitu daging donat dan bulatan 

kosong ditengah donat. Kedua bagian tersebut merupakan komponen yang 

tak terpisahkan serta saling mendukung. Bagian ruang kosong donat 

tersebut justru memegang peranan penting sebagai penopang donat. Maka 

sama halnya dengan puisi, ruang kosong pada puisi, sesuatu yang tidak hadir 

dalam teks puisi tersebut pada hakikatnya adalah penopang adanya puisi dan 

menjadi pusat makna yang penting untuk ditemukan. Ruang kosong 

tersebut adalah matriks. 

Matriks kemudian diaktualisasikan dalam bentuk model, sesuatu yang 

terlihat dalam teks puisi. Model dapat pula dikatakan sebagai aktualisasi 

pertama dari matriks. Model merupakan kata atau kalimat yang dapat 
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mewakili bait dalam puisi. Bentuk penjabaran dari model dinyatakan dalam 

varian-varian yang terdapat dalam tiap baris atau bait. Matriks dan model 

merupakan varian-varian dari struktur yang sama. Dengan kata lain, puisi 

merupakan perkembangan dari matriks menjadi model kemudian 

ditransformasikan menjadi varian-varian. 

4. Hipogram 

Riffaterre menyatakan bahwa setiap karya sastra biasanya baru 

memiliki makna yang penuh jika dikaitkan dengan karya sastra yang lain 

baik itu bersifat mendukung atau bertentangan. Hubungan antara suatu 

karya sastra dengan karya yang lain disebut hipogram. Hipogram juga dapat 

ditemukan dengan melihat keterkaitan suatu karya sastra dengan sejarahnya. 

Pada dasarnya, hipogram adalah latar penciptaan suatu karya sastra yang 

dapat meliputi keadaan masyarakat, peristiwa dalam sejarah, atau alam dan 

kehidupan yang dialami oleh penyair. Seperti halnya matriks, hipogram 

adalah ruang kososng yang merupakan pusat makna suatu puisi yang harus 

ditemukan. 

Riffaterre membagi hipogram dalam dua jenis yaitu hipogram 

potensial dan hipogran aktual. Hipogram potensial adalah hipogram yang 

tampak dalam karya sastra, segala bentuk implikasi dari makna kebahasaan 

yang telah dipahami dari suatu karya sastra. Hipogram ini dapat berupa 

presuposisi, sistem deskripsi dan makna konotasi yang terdapat dalam suatu 

karya sastra. Bentuk implikasi tersebut tidak terdapat dalam kamus namun 

sudah ada dalam pikiran kita sendiri. Hipogram aktual merupakan 

keterkaitan teks dengan teks yang sudah ada sebelumnya. 

Analisis semiotika Riffaterre adalah analisis memaknai puisi dengan 
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memperhatikan karakter dari puisi dan melalui langkah kerja yaitu 

pembacaan heuristik, pembacaan hermeneutik, mencari ketidaklangsungan 

ekspresi, menemukan matriks, model, varian dan hipogram. 
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BAB III  

KITAB BARZANJI 

A. Ragam Kitab Sejarah Nabi 

Sejak zaman dahulu, manusia telah mencari petunjuk hidup dan 

inspirasi dari tokoh-tokoh agung. Salah satu tokoh yang paling dihormati dan 

diikuti dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad saw. Kehidupan dan 

ajarannya telah diabadikan dalam berbagai kitab sejarah, yang memberikan 

gambaran lengkap tentang perjalanan hidup beliau.  

Ada banyak kitab yang menjelaskan kisah-kisah Nabi Muhammad Saw, 

mulai dari kelahirannya dan perjalanan dakwahnya. Salah satu kitab yang 

populer  yaitu Kitab Maulid Al-Barzanji, kitab yang berisi kisah perjalanan 

Rasullulah saw., puji-pujian kepadanya, serta doa-doa. Kitab Barzanji ini 

memiliki beberapa versi cetakan di Indonesia. Diantara kitab sejarah Nabi 

tersebut adalah: 

1. Al-Syamail Al-Muhammadiyah dikarang oleh Al-Tirmudzi.66 Kitab ini 

secara lengkap membahas karakter, sifat, sikap (khalqiyah dan 

khuluqiyyah), bahkan secara detil membahas anggota tubuh baginda 

Rasulullah saw. 

2. Sirah Al-Nabiy,67 dikarang oleh Ibnu Hisyam. Sebagai sumber sejarah, 

"Sirah Ibnu Hisyam" tetap relevan dan memberikan pemahaman 

mendalam tentang kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW 

serta perkembangan Islam pada masa awal. 

                                                        

66Al-Turmudzi, Al-Syamail Al-Muhammadiyah (Suriah: Dar al-Faiha, 2023), h. 7. 

67Ibnu Hisyam, Sirah Al-Nabiy, Cet. I (Dar Al-Shahabah Li Al-Turats Bathanta, 1995), h. 
10. 
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3. Al-Bidayah wa al-Nihayah,68 Kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir ini 

bukan hanya mengulas sejarah Nabi, tetapi juga sejarah umat Islam 

secara umum. Dalam bagian tentang Nabi, Ibnu Katsir memberikan 

perspektif yang luas dan menyeluruh. 

4. Sirah Nabawiyyah. Salah satu kitab sejarah terpenting yang membahas 

kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah "Ar-Rahiq Al-Makhtum" karya 

Syeikh Safi-ur-Rahman al-Mubarakpuri.69 Kitab ini memberikan 

gambaran detail tentang berbagai fase kehidupan Rasulullah, mulai dari 

kelahirannya hingga wafat. 

5. Al-Sirah Al-Nabawiyyah,70 Dr. Mustafa As-Siba'i menulis kitab ini dengan 

pendekatan ilmiah yang mendalam. Dengan menyajikan fakta-fakta 

sejarah yang dikumpulkan dari berbagai sumber, kitab ini memberikan 

pemahaman yang komprehensif tentang kehidupan Nabi. 

6. Zad al-Ma'ad,71 Karya Ibnu Qayyim al-Jawziyyah ini fokus pada aspek 

spiritual dan moral kehidupan Nabi. Dalam kitab ini, penulis merinci 

ajaran-ajaran moral yang dapat diambil dari setiap peristiwa 

kehidupan Rasulullah. 

7. Maulid Al-Barzanji atau ‘Iqdul Jauhar Fi Maulid  Al-Nabiyyi Al-Azhar.  

Kitab Maulid al-Barzanji merupakan karya agung seorang alim Allamah 

Syaikh Ja’far al-Barzanji beliau seorang ulama dari dilahirkan pada Kari Kamis 

di bulan Dzulhijjah Tahun 1126 di Madinah dan wafat di Hari Selasa Tanggal 4 

                                                        

68Ibnu Katssir, Al-Bidayah Wa Al-Nihayah (Libnan: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 2004), h. 
4. 

69Syeikh Shafiu Al-Rahman Al-Mubarakfuri, Al-Rahiq Al-Makhtum (Daulah Qathar: 
Idarah Al-Syuun al-Islamiyah, 2007), h. 7. 

70Mushtafa Al-Siba’iy, , Al-Sirah Al-Nabawiyyah: Durus Wa ‘Ibar, Cet: 8 (Beirut: Al-
Maktab Al-Islamiy, 1985), h. 12. 

71Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Zad Al-Ma’ad Fi Hadyi Khair Al-‘Ibad, Cet: 1 (Beirut: 
Muassasah Al-Risalah, 2009), h. 7. 
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Sya’ban Tahun 1177 di Kota Madinah di pemakaman Jannatul Baqi’.72  

Kitab Al-Barzanji ini terdiri dari beberapa bait syair yang secara garis 

besar mengandung bacaan untuk memuji Allah swt. dan Rasulullah saw. Kitab 

ini dikategorikan sebagai syair yang bergenre al-madh al-nabawi (puji-pujian 

kepada nabi). Dalam sastra Arab, madah merupakan syair pujian kepada 

seorang tokoh atau kaum dikarenakan kebaikan akhlak dan keindahan 

fisiknya. Maka jika objek pujiannya adalah sosok Rasulullah saw., tentu 

motivasinya lebih bersifat religius (keagamaan) dan bukan duniawi, karena 

rasa cinta yang mendalam kepada beliau, harapan mendapat ridha Allah dan 

balasan di akhirat.73 Tentunya ini semua terangkum dalam bait syair kitab ini.  

Barzanji menjadi sebuah genre syair Arab yang dikenal populer di 

beberapa wilayah di Indonesia hingga sampai ke pelosok daerah, dan dipahami 

sebagai lantunan ritual Islam (Islamic devotional songs) dalam berbagai 

terminologi, seperti shalawat, marhaban, qasidah maupun dengan sentuhan 

nyanyian sufistik. Martin van Bruinessen menyebutkan bahwa barzanji 

merupakan teks keagamaan yang paling populer di seluruh Nusantara yang 

diadaptasi dari pengaruh ulama Kurdi di Indonesia, dengan popularitas satu 

tingkat di bawah al-Qur’an. 

Kendati disebut kitab atau buku maulid, ia tidak hanya dibaca pada hari 

kelahiran Nabi saw. namun juga pada berbagai acara tradisional lainnya, 

seperti dalam acara yang mengikuti daur kehidupan manusia semacam 

aqiqah, atau dalam situasi ktiris sebagai bagian dari ritual mengusir setan, atau 

dalam wiridan berjama’ah. Bahkan, van Bruinessen menyebutkan tidak ada 

orang Indonesia yang tidak pernah menghadiri pembacaan barzanji 

                                                        

72Ariq Naufal Juliansyah. 

73Idham Hamid, ‘Tradisi Barzanji, Antara Sakral Dan Profan Di Masjid Raya 
Campalagian’, Pappasang, 3.1 (2021), 51–65 <https://doi.org/10.46870/jiat.v3i1.74>. 
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setidaknya beberapa kali selama hidupnya. Sementara kata “barzanji” sendiri 

merupakan nama keluarga ulama dan syaikh tarekat yang paling berpengaruh 

di Kurdistan Selatan.  

Tidak ditemukan catatan yang jelas tentang kapan barzanji masuk 

untuk pertama kalinya ke Indonesia. Namun, jika pandangan van Bruinessen 

dirujuk, bahwa barzanji merupakan bagian dari pengaruh ulama Kurdi dan 

Tarekat Qadariyah di Indonesia, maka diperkirakan bahwa barzanji telah 

masuk ke wilayah Nusantara ini sekitar pertengahan abad ke-17 M,74 

menjelang wafatnya sang pengarang dan bersamaan dengan peran aktif ulama 

Kurdi dalam proses Islamisasi di Indonesia. 

Diantara kitab barzanji yang tersebar adalah: 

1. Kitab Maulid Al-Barzanji/ ‘Iqdu Al-jawhar fi Maulid Al-Nabi Al-

Azhar 

2. Dalail Al-Khairat 

3. Qashaid al-burdah 

4. Kitab asy-syfa’ lil qadhi iyadh 

5. Al-qaul al-munji’ala maulid al-barzanji 

6. Maulid al-barzanji Li Ahmad Al-Qaththa’ani 

B. Biografi Syeikh Ja’far Al-Barzanji 

Kitab Maulid al-Barzanji ini sesugguhnya berjudul ‘iqdu al-jauhār fī 

maulid an-nabiyyi al-azhar,75 hanya saja lebih populer dengan kitab Al-

Barzanji. Kitab ini disusun oleh Ja’far bin Hasan bin ‘Abd al-karim bin 

Muhammad bin Abdu Ar-Rasul al-Barzanji al-Kurdi as-Syafi’i. Beliau 

                                                        

74Idham Hamid. 

75Ahmad Al-Qath’aniy, Maulid Al-Barzanji (), h. 2. (Lebanon: Musnad al-diyar al-
libiyah), h. 2. 
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dilahirkan pada har i kamis awal bulan Dzulhijah tahun 1128 H (1716 M) 

di Madinah Al-Munawwaroh dan wafat di umjur 48 tahun pada hari selasa, 

selepas Ashar, pada tanggal 4 Sya’ban Tahun 1177 H (1763 M) di Kota 

Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi’.76 Syaikh Ja’far al-Barzanji 

adalah Mufti Syafi’i Madinah, dan Khatib Masjid Nabawi Madinah, di mana 

seluruh hidupnya dipersembahkan untuk kota suci Nabi ini.77 Dia adalah 

seorang ulama besar dan terkemuka yang terkenal dengan ilmu, amal, 

keutamaan serta kesalehannya. Syekh Ja’far Al-Barzanji adalah keturuan 

Nabi Muhammad saw., dari keluarga Sadah al-Barzanji yang termashur 

berasal dari Barzanj di Irak.  

Syaikh Ja’far al-Barzanji adalah seorang pengarang Kitab yang masyhur 

dan terkenal. Kitab Maulid karangan beliau ini termasuk salah satu kitab 

Maulid yang paling populer  dan paling luas tersebar ke pelosok negeri Arab 

dan Islam baik di timur dan di barat.78 

Pada masa Ja’far Al-Barzanji, dipimpin seorang sultan yaitu Sultan 

Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, dalam literatur sejarah Eropa dikenal dengan 

nama Saladin, seorang pemimpin yang pandai mengena hati rakyat jelata. 

Salahuddin memerintah pada tahun 1174-1193 M atau 570-590 H pada 

Dinasti Bani Ayyub, katakanlah dia setingkat Gubernur. Meskipun Salahuddin 

bukan orang Arab melainkan berasal dari suku Kurdi, pusat kesultanannya 

berada di kota Qahirah (Kairo), Mesir, dan daerah kekuasaannya membentang 

dari Mesir sampai Suriah dan semenanjung Arabia. Menurut Salahuddin, 

                                                        

76 Ahmad Al-Qath’aniy, , Maulid Al-Barzanji, h. 12-13. 

77 Lukmantoro, ‘Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Al-Barzanji Karya Syaikh Ja’far 
Al- Barzanji’, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2020. 

78Abdusshomad Muhyiddin, Fiqih Tradisional, Jawaban Pelbagai Persoalan 
Keagamaan Sehari-Hari, Cet. VI (Malang: Pustaka Bayan, 2004), h. 299. 
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semangat juang umat Islam harus dihidupkan kembali dengan cara 

mempertebal kecintaan umat kepada Nabi Muhammad saw, yang setiap 

tahun berlalu begitu saja tanpa diperingati, kini harus dirayakan secara 

massal. 

Syekh Sayyid Ja’far al-Barzanji sesorang yang merupakan keturunan 

Nabi Muhammad sekaligus keluarga Sa’adah al-Barzanji yang termasyhur 

berasal dari Barzan di Iraq. Berdasarkan itu kakek dan datuknya semuanya 

ulama yang terkemuka yang terkenal ilmu dan amalnya, keutamaan dan 

kesalihannya. Beliau sangat tinggi akhlaknya serta terpuji, jiwa yang bersih, 

wara’, sabar serta pemaaf dan Zuhud. Sangat amat berpegang pada al-Qura’an 

dan sunnah Nabi, banyak berzikir, tafakkur, tadzakkur dan suka memberi dan 

sedekah. 

Kitab al-Barzanji terdiri dari dua bagian yaitu Natsar dan Nadhom. 

Natsar berupa prosa yang menceritakan kehidupan nabi maupun dari sanad 

silsilah, bagian ini terdiri dari 19 sub bagian. Sedangan Nadham terdiri dari 

bait sya’ir 205 untaian. 

Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari Khalifah di Baghdad yakni 

an-Nashir, ternyata Khlaifah setuju. Maka pada musim ibadah haji di bulan 

Dzulhijjah 579 H/ 1183 M, Salahuddin sebagai penguasa Haramain (dua 

tanah suci, Mekkah dan Madinah) mengeluarkan instruksi kepada seluruh 

jamaah haji agar jika kembali ke kampung halaman masing-masing 

menyosialkan kepada masyarakat Islam di mana saja berada, bahwa mulai 

tahun 580 / 1184 M tunggal 12 Rabiul Awwal dirayakan sebagai hari Maulid 

Nabi Muhammad saw., dengan berbagai yang membangkitkan semangat 

Islam. Salah satu kegiatan yang di prakarsai oleh Sultan Salahuddin pada 

peringatan Maulid Nabi Muhammad saw., yang pertama kali adalah 
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menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi Muhammad saw., 

beserta pujian-pujian bagi Nabi Muhammad saw., dengan bahasa yang seindah 

mungkin.  

Seluruh ulama dan sastrawan di undang untuk mengikuti kompetisi 

tersebut. Pemenang yang menjadi juara pertama adalah Syaikh Ja’far Al-

Barzanji. Ternayata peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. yang 

diselenggarakan Sultan Salahuddin itu membuahkan hasil yang positif. 

Semangat umat Islam mengahadapi Perang Salib bergelora kembali. 

Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan, sehingga pada tahun 1187/583 

H. Yerusalem direbut oleh Salahuddin dari tangan bangsa Eropa, dan Masjidil 

Aqsa menjadi kembali, sampai hari ini.79 

Syaikh Ja’far al-Barzanji juga seorang imam, guru besar di Masjid 

Nabawi serta merupakan satu diantara pembaharu Islam di abad XII.80 Nama 

Al- Barzanji di bangsakan kepada nama penulisnya, yang juga sebenarnya di 

ambil dari tempat asal keturunannya yakni daerah Birzinj (Kurdistan). Nama 

tersebut menjadi populer di dunia islam pada tahun 1920 ketika Syaikh 

Mahmud Al- Barzanji memimpin pemberontakan nasioanal Kurdi terhadap 

Inggris yang pada waktu itu menguasai Irak.81 

Sayyid Ja’far al-Barzanji adalah seorang ulama besar  keturunan 

nabi Muhammad saw., dari keluarga Sa’adah al-Barzanji. Keluarga 

Barzanji merupakan salah satu dari keluarga yang sangat termuka di 

                                                        

79M Z Abidin, ‘Kontekstualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kitab Al-Barzanji Karya 
Syaikh Ja’far Al-Barzanji Dalam Perspektif Ulama Kota Palopo’, 2023 
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6925/1/MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN.pdf>. 

80Murodi, Silk Ad-Durar Fi A’yaani Al-Qorni Ats-Tsani ‘Asyr, Cet. III J (Bairut, Lebanon: 
Dar Ibn Hazm, 1988), h. 9. 

81Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. V, JI (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 2001), h. 241. 
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Kurdistan bagian selatan, sebuah keluarga ulama dan Syaikh tarekat 

Qadiriyah (didirikan oleh Syeikh Abdul Qodir Jaelani (wafat 561 

H/1166M) yang mempunyai pengaruh politik yang besar. Selain itu 

keluarga al-Barzanji juga terkenal kemasyhurannya karena datuk-datuk 

Syaikh Ja’far semuanya ulama termuka yang terkenal dengan ilmu dan 

amalnya, keutamaan dan keshalihannya. Beliau sendiri mempunyai sifat 

dan akhlak terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun, 

zuhud (menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat), amat berpegang 

teguh pada al- Quran dan sunnah, wara’ (menjaga dan menghindari hal-

hal yang subhat), banyak berzikir, senantiasa bertafakur, mendahului 

dalam membuat kebajikan bersedekah, dan pemurah. Nama nasabnya 

adalah Sayid Ja’far ibn Hasan ibn  Abdul Karim ibn Muhammad ibn Sayid 

Rasul ibn Abdul Sayid ibn Abdul Rasul ibn Qalandar ibn Abdul sayid ibn 

Isa ibn Husain ibn Bayazid ibn Abdul Karim ibn Isa ibn Ali ibn Yusuf ibn 

Mansur ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Ismail ibn Al-Imam Musa al-Kazim 

ibn Al-Imam Ja’far As-Sodiq ibn al-Imam Muhammad Al-Baqir ibn Al-Imam 

Zainal Abidin ibn Al-Imam Husain ibn Sayidina Ali r.a.82 Semasa kecilnya 

beliau telah belajar al-Qur’an dari Syaikh Ismail al- Yamani, dan belajar 

ilmu tajwid serta memperbaiki bacaan dengan Syaikh Yusuf as-So’idi,83 dan 

Syaikh Syamsuddin al-Misri. Antara guru-guru beliau dalam ilmu agama 

dan syariat adalah Sayid Abdul Karim Haidar al-Barzanji, Syaikh Yusuf al-

Kurdi, Sayid Athiyatullah al-Hindi. Selain itu beliau juga belajar 

dengan ulama-ulama terkenal, di antaranya adalah Syaikh Athaallah ibn 

Ahmad al-Azhari, Syaikh Abdul Wahab at-Thanthowi al-Ahmadi dan Syaikh 

                                                        

82Lukluil Makenun, ‘Nilai-Nilai Pendidikan Kepribadian Generasi Muda Dalam Kitab Al- 
Barzanji Karya Ja’far Bin Hasan’, Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, 1.1, 98. 

83Ahmad Al-Qath’aniy, Maulid al-Barzanji, h. 12. 
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Ahmad al-Asybuli. 

Sayid Ja’far al-Barzanji juga telah menguasai banyak cabang ilmu, 

antara lain; Ṣorof, Nahwu, Manṭiq, Ma’āni, Bayān, Adab, Fiqih, Uṣul Fiqh, 

Faraiḍ, Hisab, Uṣuluddin, Hadis, Uṣul Hadis, Tafsir, Handasah, A’rudh, kalām, 

Lugah, Siāah, Qira’at, Suluk, Tassawuf, Kutub Ahkām, Rijal, Musṭolah. 

Beliau terkenal bukan saja karena ilmu, akhlak dan takwanya, tapi 

juga dengan kemakbulan doanya. Penduduk Madinah sering meminta beliau 

berdoa untuk turun hujan pada musim-musim kemarau. Diceritakan bahwa 

suatu ketika di musim kemarau, beliau sedang menyampaikan Khutbah 

Jum’at, seseorang telah meminta beliau beristiqa’ memohon hujan. Maka 

dalam khutbahnya itu, beliau pun berdoa memohon hujan. Doanya terkabul 

dan hujan terus turun dengan lebatnya sehingga seminggu. 

Tujuan penyusunan kitab al-Barzanji adalah untuk menimbulkan 

kecintaan kepada Nabi Muhammad saw., dan di dalam Kitab al-Barzanji 

memuat silsilah nasab atau keurunan Nabi Muhammad saw.84 Kesufian Al-

Barzanji nampak ketika ungkapkan bahwa penulisan manaqib juga 

dimaksudkan untuk mendapatkan turunnya keberkahan dari langit, dan 

mengundang pula turunnya kemurahan sang Hadrat Al-Arsy (Allah swt). 

Karya Syaikh Ja’far dalam “Kitab al- Barzanji” dipilih sebagai objek 

penelitian berdasarkan hasil ijtihad peneliti dalam meneliti kalimat 

perkalimat dalam teks kitab maulid al-Barzanji.85 Syaikh Ja’far al-Barzanji 

adalah seorang ulama terkemuka di Madinah Al-Munawwaroh, beliau juga 

menjabat sebagai seorang mufti di kota Madinah. 

                                                        

84Dahlan. 

85Murodi. 
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Syaikh Ja’far bin Hasan mendapatkan kehormatan menjadi mufti 

diumur 31 tahun,86 setelah memperdalam berbagai cabang disiplin ilmu 

yang berkaitan dengan agama seperti : Shorof, Nahwu, Manthiq, Ma’ani, 

Bayan, Adab, Fiqh, Ushul Fiqih, Farhaid, Hisab, Usuluddin, Hadist, Usul 

Hadist, Tafsir, melalui guru-guru beliau. Ulama yang berasal dari daerah 

Kurdistan ini juga dikenal karena doanya yang mustajab, sebagaimana 

dikisahkan bahwa beliau diminta berdo’a untuk kota Madinah, yang sudah 

lama tidak diguyur hujan lalu kemudian beliau berdoa dan turun hujan atas 

izin Allah swt. Karya-karya beliau masih digunakan di pondok pesantren 

maupun kalangan masyarakat umum hingga saat ini, tetutama pada 

kalangan nahdliyyin di Indonesia.87  

Beliau memiliki nasab yang suci dan luhur, yaitu keturunan 

Rasulullah saw. melalui jalur Sayyid Baqir bin Sayyid Zainal ‘Abidin ibn 

Sayyidina ‘Ali ra dan Sayyidatina Fatimah az-Zahra binti Rasulillah saw. 

Menurut Syekh Nawawi Banten, nasab yang dimiliknya akan menjadi 

penyelamat kelak di akhirat dari siksa neraka dengan segala 

kesengsaraannya.88 

Setelah semua cabang ilmu Islam dipelajari olehnya, ia menjadi 

ulama yang sangat alim yang diakui keluasan ilmunya oleh berbagai ulama. 

Setelah perjalanan panjang dan melelahkan dalam menuntut ilmu, Sayyid 

Ja’far al-Barzanji menjadi mufti (ahli fatwa) mazhab Syafi’iyah di Madinah, 

                                                        

86Ahmad Al-Qath’aniy. 

87Sukron Muchlis, ‘Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Religious Dalam Kitab Maulid 
Arbarzanji Karya Syeikh Ja’far Bin Hasan Al-Barzanji, Skripsi’, Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016. 

88Muhammad Nawawi Al-Bantani, Madârijus Shu’ûd Ilâ Iktisâ’il Burûd (Semarang: PT: 
Toha Putra), h. 3. 
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yaitu saat usianya mencapai 31 tahun, sebagaimana disampaikan oleh 

Syekh Muhammad al-Qhat’ani: ُُُٓش َْ ػُ ثلَََثُِ إحِْذَٙ َٗ ََُِٗ ب ْٞ ًٍ ٌُ  ػَب فْزِٜ صَبسَُ ثُ ٍُ 

بفؼِِٞ خُِ ْْٝخَُِ فِٜ اىش  ذِ ََ سَحُِ اىْ  ٘ َْ َُ ْٞجبً اىْ خَطِ َُُ فقَذَُْ َٗ غْجِذُِ فِٜ ٝخَْطتُُُ مَب ََ ِ٘ٛ اىْ  اىْ جَ

ْٝفُِ شِ  Artinya, “Dan pada umur 31 tahun, Sayyid Ja’far al-Barzanji اىش 

menjadi mufti ulama mazhab Syafi’iyah di kota Madinah al-Munawwarah, 

dan juga menjadi khatib di Masjid Nabawi yang mulia.89 Sayyid Ja’far al-

Barzanji merupakan ulama yang punya suara merdu, tampan rupawan, 

mulia perilakunya, sangat sopan, tinggi cita-citanya, bersungguh-sungguh 

ketika membahas ilmu, dapat dipercaya. Karenanya banyak orang meminta 

pendapat dan fatwa kepadanya karena keluasan ilmunya. 

Syekh Abil Fadl Muhammad Khalil bin ‘Ali al-Muradi menyifati 

Sayyid Ja’far sebagai figur kharismatik yang sangat mulia dan sangat alim, 

dan satu-satunya ulama luar biasa pada zamannya. Al-Muradi mengatakan:   

َُ٘ ذِّْٜ ُٕ َُ بفؼِِٜ اىْ ْٞخُُ اىش  ٌُُ اىفبَضِوُُ اىش  حَذُُ اىجبَسِعُُ اىؼَبىِ ْٗ ُُِ الأَ زَفَِّْ َُ فزَِٜ اى بدَحُِ ٍُ  اىغ 

بفؼِِٞ خُِ ْْٝخَُِ اىش  ذِ ََ ِ٘ٝ خُِ ثبِىْ َُُ. اىْ جَ مَب ُِْ دًافشَُْ َٗ اىْؼُصْشُِ أفَْشَادُِ ٍِ    Artinya, “Ia (Sayyid 

Ja’far al-Barzanji) adalah ulama Madinah, bermazhab Syafi’i, seorang syekh, 

orang mulia, alim, orator ulung, satu-satunya yang menguasai berbagai 

cabang ilmu, mufti para syadah mazhab Syafi’iyah di Madinah an-

Nabawiyah. Ia juga menjadi satu-satunya ulama (yang memenuhi kriteria 

tersebut) pada zamannya.”90 

Kealiman Sayyid Ja’far dapat dilihat dari berbagai karyanya, di 

antaranya : (1) Mukhtaṣar Ḍau-ul Wahhaj fī Qiṣṣatil Isrā’ wal Mi’rāj, (2) al-

Gusnul Wardi fī Akhbāris Sayyidil Mahdi, (3) Jaliyyatul Karbi bi Akhbāri 

Aṣhābi Sayyidil ‘Ajami wal ‘Arabi, (4) an-Nafud Darriji fil Fathil Jannati, (5) 

                                                        

89Ahmad Al-Qath’aniy. 

90Murodi. 
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Ithāful Barāyā li ‘Iddatil Gazawāti was Sarāyā, (6) Iḍā-at Darāri li Irsyādissari 

‘alā Ṣahīhil Bukhāri, (7) ar-Rauḍul Mi’thār, (8) al-Bar’ul Ajil bi Ijābatis Syekh 

Muhammad Gafil, (9) al-Janid Dani fī Manāqibis Syekh Abdil Qadīr al-Jīlāni, 

(10) Iltiqāthuz Zahri min Natā-ijir Rihlati was Safari, dan (11) ‘Iqdul Jauhar fi 

Maulidin Nabiyyil Azhar, atau Kitabā Al-Barzanji. 

C. Sejarah Kitab Barzanji 

Barzanji adalah sebuah nama kitab. Ia juga adalah nama orang yang 

mengarang kitab prosa dan puisi tentang Nabi Muhammad saw. Kitab itu 

sesungguhnya lebih merupakan karya  sastra ketimbang karya sejarah, 

karena lebih menonjolkan aspek keindahan bahasa (sastra). Kitab ini ada dua 

macam, yang satu disusun dalam bentuk prosa dan lainnya dalam bentuk 

puisi. Isinya sama-sama menceritakan riwayat hidup nabi Muhammad saw. 

terutama peristiwa kelahirannya. Prosa dan puisi tentang riwayat Rasulullah 

saw. ini sering dibacakan dalam banyak munasabah (momentum) seperti 

maulid nabi bahkan dalam perayaan kelahiran bayi umumnya. Tentu saja 

kegiatan seperti ini tidak ada perintahnya dari Rasulullah saw., bahkan juga 

tidak dari para shahabat dan generasi sesudahnya. Karena ketika beliau 

masih hidup, prosa dan puisi ini belum  disusun oleh Al-Barzanji. Sebagian 

dari umat Islam mengaku bahwa bila dibacakan prosa/puisi ini dalam sebuah 

kegiatan, akan hadir ke tengah mereka ‘nur’ Muhammad saw. 

Banyak kalangan Arab dan non-Arab yang membacanya bahkan 

menghafalnya dalam acara-acara keagamaan yang sesuai. Kandungannya 

merupakan khulasah/ringkasan sirah nabawiyah.91  

                                                        

91Syeikh Ja’far Al-Barzanji, ‘Maulid Al-Barzanji (Dilengkapi Tranliterasi Dan 
Terjemah)’, h. 5.  
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Barzanji juga menjadi sebuah adat atau tradisi pembacaan kitab sastra 

Arab Majmu’atul Mawālid yang menceritakan latar belakang, kisah kelahiran 

dan kemuliaan sifat Nabi Muhammad saw.92 Namun demikian, karena ini 

kitab sastra, tentu ada kritik sastra, dan kritik ini tentu ada yang mendukung 

dan ada pula yang tidak. Termasuk hukum membacanya dalam peringatan 

maulid nabi dan seterusnya. Barangkali dari segi prinsip dan tujuan sudah 

cukup baik, yaitu ingin memberi penghargaan kepada Rasulullah saw. dengan 

cara membacakan riwayat hidupnya. Namun ritualitas yang terlanjur menjadi 

rutinitas ini perlu lebih diperdalam maknanya. Agar tidak terkesan sekedar 

pembacaan yang  kosong dari makna, tetapi harus dikaji dan dianalisa secara 

mendalam tentang sirah nabawiyah itu sendiri. Agar kita bisa mengambil 

pelajaran lebih dalam dari peri kehidupan beliau saw. Hal ini karena 

kebanyakan anggota masyarakat melakukannya sebagai sesuatu yang 

mereka warisi dari orang-orang tua mereka tanpa pernah tahu mengapa 

mereka harus melakukan itu. Bahkan bukan tidak mustahil bahwa mereka 

pun kurang memahami lafaz-lafaz yang dibacanya karena lafaz itu berbahasa 

Arab. Padahal kajian sirah nabawi itu sendiri kurang mendapat tempat. 

Kata “barzanji” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai isi bacaan puji-pujian yang berisi riwayat Nabi Muhammad saw. 

Kitab tersebut disusun untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi 

Muhammad saw. Kitab Al-Barzanji berisi tentang kehidupan Nabi 

Muhammad dari masa kanak-kanak hingga diangkat menjadi Rasul, silsilah 

keturunannya, sifat mulia yang dimilikinya, dan berbagai peristiwa yang 

dapat menjadi teladan umat Islam 

                                                        

92Hajizar, Dimensi Spiritual Nyanyian Religius Barzanji Masyarakat Nagari Bunga 
Tanjung Padang Panjang (, Penerbit: , 2017), h. 1, Cet: I (Padang Panjang: Sumatera Barat: 
Institut Seni Indonesia, 2017), h. 1. 
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Kitab karangan Ja’far Al-Barzanj dikenal mulai dari Maroko di belahan 

bumi sebelah barat hingga Papua di belahan bumi sebelah timur. Sebagai 

karya yang menceritakan tokoh terbesar dalam Islam, yakni Nabi Muhammad 

saw. boleh dikatakan pertunjukan pembacaan karya Ja’far Al-Barzanj ini tidak 

boleh dipandang sebagai pertunjukan biasa. Bahkan, pembacaan kitab Al-

barzanji merupakan tradisi yang acap kali bahkan pasti dilakukan di bulan 

kelahiran Nabi Muhammad saw. yaitu Bulan Maulud   menurut penanggalan 

Hijriah. 

Sebagai pertunjukan yang didasarkan pada riwayat kehidupan Nabi, 

tentunya pertunjukan barzanji banyak mengandung nilai-nilai keagamaan. 

Pada mulanya, kitab karya Ja’far Al-Barzanj khusus dikarang dalam rangka 

memperingati kelahiran Nabi Muhammad saw. 

Tradisi barzanji telah dilakukan sejak Islam masuk ke Indonesia. Tidak 

dapat dipungkiri, masuknya Islam memberi pengaruh besar pada 

kebudayaan masyarakat yang ada di Indonesia. 

D. Isi Kitab Barzanji: Marhaban Ya Marhaban (Mahal Al-Qiyam) 

Barzanji adalah kitab sastra yang berisi sejarah Nabi dimulai dari 

kelahiran sampai wafatnya. Kitab Barzanji ini berbentuk prosa liris terdiri atas 

361 ayat dan dibagi 19 bab.93 Antara bab yang satu dengan bab yang lain 

diselingi semacam doa dan salawat yang berbunyi, "Harumkanlah wahai Allah 

akan kuburnya yang mulia dengan harum-haruman yang semerbak dari 

rahmat dan kesejahteraan."94 Kebanyakan orang sudah menghafal lirik ini 

                                                        

93Ahmad Al-Qath’aniy, h. 5-6. 

94Drs. H. Moh. Zuhri, Almaulidun Nabawi Barzanji (Terjemah Barzanji) (Semarang: PT. 
Karya Toha Putra), h. 10. 
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bahkan anak kecil yang sering ikut Barzanjian di malam jumat. 

Maulid Al-Barzanji merupakan sebuah Sebuah karya tulis seni sastra 

yang memuat kehidupan Nabi Muhammad saw. Karya sastra ini dibaca dalam 

berbagai upacara keagamaan di dunia Islam, termasuk Indonesia, sebagai 

bagian yang menonjol dalam kehidupan beragama tradisional. Dengan 

membacanya dapat meningkatkan iman dan kecintaan kepada nabi 

Muhammad saw. dan diperoleh banyak manfaat. Kitab ini memuat riwayat 

kehidupan nabi Muhammad saw: silsilah keturunannya, kehidupan semasa 

kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat menjadi rasul. Al-Barzanji juga 

mengisahkan sifat-sifat yang dimiliki Nabi saw dan perjuangannya dalam 

menyiarkan Islam dan menggambarkan kepribadiannya yang agung untuk 

dijadikan teladan bagi umat manusia. 

Kitab Al-Barzanji melukiskan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad 

saw. dengan bahasa yang indah, berbentuk puisi serta prosa dan kasidah yang 

sangat menarik perhatian orang yang membaca atau mendengarkan, apalagi 

yang memahami arti dan maksudnya.95 

Kitab Al-Barzanji terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Maulid Syarf 

Al-Anām, Maulid Barzanji Naṡr, Maulid Barzanji Naẓam, Qasidah Al-Burdah, 

Ad’iyatu Khatm Al-Maulid, Aqidah Al-Awwām, Ratib Al- Haddād, Talqinu Al-

Mayyit, Du’au Niṣfi Sya’bān, Marhaban atau Mahāl Al-Qiyām dan Maulid Al-

Diba’īy. Melalui kitab sastra inilah nilai-nilai etika, moral, dan pandangan hidup 

Islam dipribumisasikan dengan basis fundamentalis sosial-budaya masyarakat. 

Karya sastrawan Syaikh Ja’far Al-Barzanji yang memuat hal keagungan 

Rasulullah saw. sebagai suri tauladan umat manusia.96 

                                                        

95Abd. Rahim Yunus Ikbal, Rahmat, ‘Nilai-Nilai Dalam Tradisi Mabbarazanji’, 11.02 
(2023), 150–61.  

96Skripsi raydah, h. 32  
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Bergeser dari hal tersebut maka jika dilihat fenomena yang ada saat ini 

terjadi pergeseran alih fungsi terhadap karya sastra al-Barzanji, terdapat 

kesakralan suasana pada saat pembacaan teks tersebut di mana fenomena 

semua peserta atau pembaca berdiri disaat titik dan bait bacaan tertentu 

dalam pasal yang ada dalam karya tersebut. Meskipun dasarnya bahwa karya 

ini hanyalah teks sastra biasa, namun hal ini telah menjadi hal yang mendalam 

di dalam masyarakat selain karena topik yang dibahas adalah berhubungan 

dengan keagamaan yaitu maulid Rasullah saw. tapi teks ini juga memancing 

nalar linguis bahwa selain dari strukturnya yang indah, makna apa yang 

terkandung didalamnya.  

Kitab al-Barzanji yang berisikan banyak shalawat kepada Nabi yang 

didalamnya mengandung keunikan gaya serta memiliki irama yang khas, 

penuh metafora dan simbol. Dalam kajian sastra Arab, keunikan itu disebut al-

Madaih al-Nabawiyah atau puisi-puisi kenabian. Bait-bait syair ataupun prosa 

yang digunakan dalam teks al-Barzanji tersebut menyisakan sebuah tanda 

tanya, yaitu apa yang termaktub didalamnya sehingga mampu menciptakan 

mitologi dalam kehidupan masyarakat, meskipun jika di pandang dengan 

kacamata struktur bahasa tentu jelas adanya keunikan utamanya dalam hal 

syair al-Barzanji.97 

Kitab Al-Barzanji merupakan sebuah karya sastra yang bertujuan 

membangkitkan kecintaan serta meneladani riwayat hidup sang junjungan 

agung umat islam yaitu Nabi Muhammad saw. Maulid Al-Barzanji memuat 

riwayat hidup baginda Nabi Muhammad saw. dari lahir hingga beliau wafat 

hingga kisah-kisah yang menggambarkan kemulyaan pribadi Nabi 

                                                        

97Mirnawati. 
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Muhammad saw,.98 

Garis besar kandungan maulid Nabi saw. dalam kitab Maulid Al-

Barzanji adalah sebagai berikut : 

1. Bab 1. Prolog dari pengarang Maulid Al-Barzanji yaitu Syaikh Ja’far bin 

Hasan; 

2. Bab 2. Menceritakan silsilah Nabi Muhammad saw;  

3. Bab 3. Tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad saw;  

4. Bab 4. Kelahiran Nabi Muhammad saw;  

5. Bab 5. Keadaan Nabi Muhammad saw. lahir;  

6. Bab 6. Berbagai peristiwa yang terjadi ketika kelahiran Nabi 

Muhammad saw;  

7. Bab 7. Menceritakan fase pada masa bayi Nabi Muhammad saw;  

8. Bab 8. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad saw;  

9. Bab 9. Masa remaja Nabi Muhammad saw;  

10. Bab 10. Pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Khodijah;  

11. Bab 11. Peletakan hajar aswad oleh Nabi Muhammad saw dengan kaum 

Quraisy;  

12. Bab 12. Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi rasul;  

                                                        

98 Sukron Muchlis, h. 75.  
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13. Bab 13. Nabi Muhammad saw ..berdakwah;  

14. Bab 14. Nabi Muhammad saw .Isra’ Mi’raj;  

15. Bab 15. Rasulullah mengatakan keislamannya kepada kaum Quraisy;  

16. Bab 16. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah;  

17. Bab 17 Kepribadian Nabi Muhammad saw;  

18. Bab 18. Akhlak Nabi Muhammad saw;  

19. Bab 19 Penutup.99  

Secara singkat kitab Maulid Al-Barzanji yang dikarang oleh Syaikh 

Ja’far Al-Barzanji mengandung lima point sebagai berikut : 

1) Silsilah Nabi Muhammad saw. 

2) Masa kanak-kanaknya terlihat begitu luar biasa pada diri Nabi 

Muhammad saw, misalnya malaikat membelah dadanya dan 

mengeluarakan segala kotoran di dalamnya.  

3) Pada masa remaja, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya pergi ke 

Syam (Suriah), ketika dalam perjalanan pulang seorang pendeta 

melihat tanda-tanda ke-Nabian pada diri beliau.  

4) Pada usia 25 taun Nabi Muhammad saw. menikah dengan Khadijah 

Binti Khuwailid  

                                                        

99 Makenun. 
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5) Pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul dan sejak saat itu 

Nabi mensyiarkan agama Islam hingga sampai berumur 62 tahun 

beliau meninggal dunia di Madinah setelah dakwahnya dianggap 

sempurna oleh Allah.100 

Kitab Al-Barzanji dalam bahasa aslinya yakni Bahasa Arab dibaca 

dimana-mana pada berbagai kesempatan, antara lain: pada peringatan 

Maulid Nabi saw. (hari lahir), upacara pemberian nama bagi seorang 

anak/bayi, acara khitanan, upacara pernikahan, upacara memasuki rumah 

baru, berbagai upacara syukuran, dan ritual lainnya. Sebagai acara ritual 

yang dianggap dapat meningkatkan iman dan membawa banyak manfaat 

dalam acara-acara tersebut syair-syair dalam Maulid Al-Barzanji dilagukan 

dengan berbagai macam-macam lagu. 

Di dalam kitab al-barzanji ini, terdapat satu bait syair yang merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dalam nadzam Barzanji dengan istilah Mahāl Al-

Qiyām. Mahāl al-qiyām ini berarti tempat berdiri sewaktu membaca barzanji 

ketika tepat pada kalimat Nuran Yatala’lalau Sanah…. 

Beberapa ritual dalam kegiatan ini adalah berdiri sewaktu marhaban 

dan menyemprotkan wewangian kepada penyaji barzanji. Posisi beridiri ini 

dianggap sebagai posisi yang paling mulia dan etis dalam menerima dan 

menghormati tamu. Sikap ini pula yang ingin ditunjukkan dalam pembacaan 

Marhaban untuk menyambut Rasulullah saw. yang diyakini akan masuk 

dalam ruangan ritual barzanji. Suasana berdiri dan pemaikan harum-

haruman sewaktu pembacaan mahāl al-qiyām, tidak lagi berada pada tataran 

suasana biasa tetapi telah terkontaminasi oleh wahana spiritual sebagai 

                                                        

100Sukron Muchlis. 
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proses pencapaian kualitas spiritual peserta Barzanji.101 Olehnya itu, 

keyakinan ini sampai hari ini tetap dilaksanakan oleh semua yang hadir 

dalam ruangan, harus berdiri sewaktu  mahāl al-qiyām dikumandangkan. 

Berikut ini adalah lirik yā nabi salām ‘alaika yang banyak dibaca oleh 

umat islam dan umum pula dijadikan lantunan shalawat ketika mahāl al-

qiyām saat pembacaan maulid: 

ُْٜ ًُ  ٝبَّجَِ ْٞلَ، عَلََ هُُ ٝبَ ػَيَ ْ٘ ًُ  سَعُ ْٞلَُ عَلََ  ػَيَ

Yā nabī salām ‘alaika, Yā Rasūl salām ‘alaika 

Artinya: 

Wahai Nabi, salam sejahtera untukmu, Wahai Rosul salam sejahtera 

untukmu. 

ْٞتُُ ٝبَ ًُ  حَجِ ْٞلَ، عَلََ ادُُ ػَيَ َ٘ ْٞلَُ الله صَيَ  ػَيَ

Yā habīb salām ‘alaika, ṣalawātullaah ‘alaika 

Artinya: 

Wahai kekasih, salam sejahtera untukmu dan Sholawat (rohmat) Allah 

untukmu. 

ْْٞبَ، اىْجذَْسُُ اشَْشَقَُ ُُْْٔ فبَخْزَفَذُْ ػَيَ سُُ ٍِ ْٗ  اىْجذُُ

Asyraqa al-badru ‘alainā, fakhtafat minhu al-budūru 

Artinya: 

Bulan purnama telah terbit menyinari kami, Pudarlah purnama purnama 

lainnya. 

ثْوَُ ب حُغْْلَُِ ٍِ ْْٝبَ، ٍَ جَُْٔ َٝب قظَُ  سَاَ سُِ َٗ ْٗ شُ  اىغ 

Miṡla husnik mā ra-ainā, qoṭṭu yā wajha al-surūri 

                                                        

101Hajizar, h.173-174 
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Artinya: 

Belum pernah aku lihat keelokan sepertimu wahai orang yang berwajah 

riang. 

ّْذَُ ظُ  اَ َْ ّْذَُ شَ ، اَ ّْذَُ ثَذْس  سُ  اَ ْ٘ قَُ ُّ ْ٘ سُ  فَ ْ٘ ُّ 

Anta syamsun anta badrun, anta nūrun fauqa nūrin 

Artinya: 

Engkau bagai matahari, engkau bagai bulan purnama, engkau cahaya di 

atas cahaya 

ّْذَُ ْٞشُُ اَ ، امِْغِ ْٜ غَبىِ ّْذَُ ٗ  صْجبَحُُ اَ سُِاىصُ  ٍِ ْٗ  ذُ

Anta iksīrun wa gālī, anta miṣbāh al-ṣudūri 

Artinya: 

Engkau bagaikan emas murni yang mahal harganya, Engkaulah pelita hati. 

 

ْٞتُِ ٝبَ ذُْ ٝبَ حَجِ  َ حَ طَُ ٝبَ ٍُ ْٗ ُِِ ػَشُ ْٞ  اىْخَبفقَِ

Yā habībi yā Muhammad, yā ‘arūsa al-khāfiqaīni 

Artinya: 

Wahai kekasihku, wahai Muhammad, wahai pengantin tanah timur dan 

barat (sedunia) 

ؤَٝ ذُْ ٝبَ ذْ، ٝبَ ٍُ ج  ََ ًَُ ٝبَ ٍُ ب ٍَ ُِِ اِ ْٞ  اىْقجِْيزََ

Yā mu-ayyad yā mumajjad, yā imāma al-qiblataini 

Artinya: 

Wahai Nabi yang dikuatkan (dengan wahyu), wahai Nabi yang 

diagungkan, wahai imam dua arah kiblat. 
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ُِْ جْٖلََُ سَآٙ ٍَ ٌَُ ٝبَ َٝغْؼَذْ، َٗ ْٝ ُِِ مَشِ ْٝ اىذَِ َ٘  اىْ

Man ra-ā wajhaka yas’ad, yā karīma al-wālidaini 

Artinya: 

Siapa pun yang melihat wajahmu pasti berbahagia, wahai orang yang 

mulia kedua orang tuanya. 

ضُلَُ ْ٘ بفِٚ حَ َُُ اىص  دْ،اىْ ُْ٘ ِٗسْدُّبَ جشَ  سُِ ًََُٝ ْ٘  اىْ شُ

Ḥauḍuka al-ṣāfî al-mubarrad, wirdunā yauma al-nusyūri 

Artinya: 

Telagamu jernih dan dingin, yang akan kami datangi kelak dihari qiyamat. 

 

ب ْْٝبَ ٍَ ْٞظَُ سَاَ ُ ثبِىغ شَٙ حَْ ذْ، اىْؼِ ْٞلَُ الِّ   اىَِ

Mā ra-ainā al-‘īsa hannat, bī al-surā illā ilaika 

Artinya: 

Belum pernah unta putih berbalur hitam berdenting berjalan malam hari 

kecuali unta yang datang kepadamu. 

خ ٍَ ب ََ اىْغَ لََُ اظََي ذْ، قذَُْ َٗ ََ اىْ ا َٗ ْ٘ ْٞلَُ صَي   ػَيَ

Wa al-gamāmah qad aẓallat, wa al-malā ṣallū ‘alaika 

Artinya: 

Awan tebal memayungimu, seluruh tingkat golongan manusia 

mengucapkan sholawat kepadamu. 

 

ارَبَكَُ دُُ َٗ ْ٘ ، اىْؼُ ْٜ رزََى وُْ ٝجَْنِ َٗ َُِ ْٞ ْٝلَُ ثَ  َٝذَ

Wa atāka al-‘ūdu yabkī, wa tażallal baina yadaika 

Artinya: 
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Pohon pohon datang kepadamu menangis bersimpuh merasa hina di 

hadapanmu. 

اعْزجََبسَدُْ ، ٝبَ َٗ ْٜ ْٞجِ ْْذَكَُ حَجِ ُُٜ ػِ سُُ اىظ جْ ْ٘  اىْ فُ

Wastajārat yā habībī, ‘indaka al--ẓabyu al-nufūru 

Artinya: 

Kijang gesit datang memohon keselamatan kepadamu wahai kekasih. 

 

ب ٍَ ْْذَ وَ، شَذُ  ػِ ٍِ حَب ََ رَْبَدَُ اىْ اَٗ ْٞوُِ ْٗ حِ  ىيِش 

 ‘Indamā syaddu al-maḥāmil, wa tanādau li al-raḥīli 

Artinya: 

Ketika serombongan berkemas dan menyerukan untuk berangkat 

 

ٌُْ غُُ جِئْزُُٖ ٍْ اىذ  ْٞوُُ ٝبَ ىِٜ قفُِْ قيُْذُُ عَبئوِْ، َٗ  دَىِ

Ji'tuhum wa al-ddam’u sāil, qultu qif lī yā dalīlu 

Artinya: 

Kudatangi mereka dengan berlinang air mata seraya kuucapkan tunggulah 

wahai pemimpin rombongan 

وُْ  َ رحََ َٗ ُْٜ بَ سَعَبئوَِ، ىِ قُُ اَٖٝ  ْ٘ ْٝوُُ اىش   اىْجَضِ

Wa tahammal lī rasā-il, ayyuhā al-syauqu al-jazīlu 

Artinya: 

Bawakan aku surat yang berisikan kerinduan yang mendalam 

 

ٕبَ َ٘ ْٞلَُ ّحَْ ْبَصِهِ، رِ ََ ُِّٜ فِٚ اىْ سُِ اىْؼَشِ ْ٘ اىْجنُُ َٗ 

Nahwa hā tiika al-manāzil, fī al-‘asyiyyi wa al-bukūri 
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Artinya: 

Membawakan ke tempat yang jauh ketika petang dan paginya. 

 

ُِْ مُوُ  ُُِ فِٚ ٍَ ْ٘ ا، اىْنَ ْ٘ ٍُ ْٞلَُ ٕبَ ِٕٚ ٝبَ فَ ُِِا ثبَ ْٞ  ىْجَجِ

Kullu man fî al-kaūni hāmū, fī ka yā bāhī al-jabīni 

Artinya: 

Setiap orang di jagad raya ini bingung (karena sangat rindu) kepadamu 

wahai orang yang bersinar kedua keningnya. 

 

ٌُْ ىَُٖ ْٞلَُ َٗ ، فِ ًُ اشْزِٞبَقُُ غَشَا َٗ ُُِ ْٞ حَِْ  ٗ 

Wa lahum fī ka garāmu, wa asytiyāqu wa hanīnu 

Artinya: 

Mereka terpikat, tergila-gila dan meronta-ronta dengan mu tentang sifatmu. 

ْٞلَُ فِٜ ؼَبِّ ٍَ ، ًُ َُِ رجََذ دُْ قذَُْ الَّّْبَ ْٝ  حَبئشِِ

Fī ma’ānīka al-anāmu, qad tabaddat hā-irīna 

Artinya: 

Para makhluk berbeda pendapat dan bingung (tidak mampu menyifati 

dengan sempurna) 

ّْذَُ عْوُِ اَ ، ىيِش  ًُ ّْذَُ خِزبَ ىَٚ اَ ْ٘ ََ سُُ ىيِْ ْ٘  شَنُ

Anta lirrusuli khitāmu anta lil maulā syakūru 

Artinya: 

Engkau penutup para Nabi, engkau syukur dari para hamba 

 

ُُِ ػَجْذُكَُ ْٞ غْنِ َِ ، اىْ ْ٘ ٌُ اىُْ فضَْيلََُ ٝشَْجُ ْٞشَُ جَ   اىْغَفِ
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'Abduka al-miskīnu yarjū faḍlaka al-jamma al-gafīra 

Artinya: 

Budakmu yang miskin mengharapkan keutamaanmu yang besar 

 

ْٞلَُ ْْذُُ قذَُْ فِ ، احَْغَ ْٞشُُ ظَِّْٜ ْٝشُُ ٝبَثَشِ  ٝبََّزِ

Fī ka qod ahsantu ẓonnī yā basyīru yā nażīru 

Artinya: 

Padamu aku bersangka baik, wahai pemberi kabar gembira, wahai 

pemberi peringatan 

اجَِشِّْٜ، فبَغَِثِْْٜ ْٞشُُ ٝبَ َٗ جِ ٍُ َُِ ْٞشُِ ٍِ ؼِ  اىغ 

Fa agiṡnī wa ajirnī yā mujīru mina al-sa'īri 

Artinya: 

Maka tolonglah aku, selamatkanlah aku, wahai sang penyelamat dari api 

neraka 

لََرِٛ، ٝبَغِٞبَثِٜ ٍَ بدُِ فِٜ ٝبَ  َ ِٖ سُِ ٍُ ْ٘ ٍُ  الُّْ

Yā giyāṡī yā malādzī fī muhimmāti al-umūri 

Artinya: 

Wahai penolong, wahai pelindung dalam urusan-urusan genting 

 

، قذَُْ ػَجْذُ  عَؼِذَُ يٚ  ََ ّْجَيَٚ رَ ا َٗ ُُْْٔ ُُِ ػَ ْٝ  اىْحَضِ

Sa'ida 'abdun qod tamallā wanjalā 'anhu al-hazīnu 

Artinya: 

Bahagianya hamba merasa senang, hilanglah darinya kesedihan 
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ْٞلَُ ، ٝبَثذَْسُ  فِ صْفُُ فيَلََُ رجََيٚ  َ٘ ُُِ اىْ ْٞ  اىْحَغِ

Fī ka yā badrun tajallā falaka al-waṣfu al-hasīnu 

Artinya: 

Padamu nampak purnama, padamu ada sifat yang indah 

 

ْٞظَُ ْْلَُ اصَْمَٚ ىَ ُِِ جَذُ  ٝبَ قظَُ  اصَْلََ، ٍِ ْٞ  اىْحُغَ

Laisa azkā minka aṣlā qoṭṭu yā jadda al-husaini 

Tidak ada yang lebih bersih asalnya sama sekali dari padamu wahai 

kakeknya Hasan dan Husain. 

ْٞلَُ ، الله فؼََيَ ب صَيٚ  ًَ هَُ دَآئِ ْ٘ سُِ طُ ْ٘ ُٕ  اىذ 

Fa 'alaika allāhu ṣollā dā-iman ṭuula al-duhūri 

Artinya: 

Allah haruskan sholawat untukmu selamanya sepanjang masa. 

 

 ُٜ ىِ َٗ  اىذ سَجَبدُِ سَفغَُِ ٝبَ اىْحَغَْبَدِ، ٝبَ

Yā waliyya al-hasanāti yā rofī'a al-darajāti 

Artinya: 

Wahai Allah penguasa kebaikan-kebaikan, wahai Allah yang Maha tinggi 

kedudukannya. 

ةَ، ػَِّْٜ مَفِّشُْ ْ٘ ُّ اغْفشُِْ اىز  ِّٞئبَدُِ ػَْٚ  َٗ  اىغ 

Kaffir 'anniya al-żunūba wagfir 'anna al-sayyi-āti 

Artinya: 

Palingkan dariku dosa, dan ampunilah keburukan-keburukanku. 

 



75 

ّْذَُ اىزُ  اىْخَطَبٝبَ، غَف بسُُ اَ ةَُِٗ ْ٘ ثقِبَدُِ ُّ ْ٘ َُ  اىْ

Anta gaffaaru al-khaṭāyā wa al-żunūbi al-mūbiqāti 

Artinya: 

Engkau maha pengampun kesalahan-kesalahan dan dosa yang 

membinasakan. 

ّْذَُ ِٗٛ، عَز بسُُ اَ غَب ََ ْٞوُُ اىْ قِ ٍُ  اىْؼَثشََادُِ َٗ

Anta sattāru al-masāwī wa muqīlu al-'aṡarāti 

Artinya: 

Engkau maha penutup aib-aib, dan pemaaf atas kesalahan-kesalahan. 

 

ٌُُ شُِّ ػَبىِ اخَْفَٚ، اىغِّ ْٞتُُ َٗ غْزجَِ ادُِ ٍُ َ٘ ػَ  اىذ 

'ālimu al-sirri wa akhfā, mustajību al-da'awāti 

Artinya: 

Engkau maha tahu yang samar dan tersembunyi, yang mengabulkan doa-

doa. 

 

ْبَ ةُِّسَُ َْ ْٞؼًب، فبَسْحَ َِ ْٞغُِ جَ َِ بىحَِبدُِ ثِجَ اىص 
102 

Robbi farhamnā jamī'a bijamī'I al-ṣālihāti 

Artinya: 

Ya Allah ya tuhanku kasihilah kami semua dengan seluruh kebaikan-

kebaikan. 

 

                                                        

102Syekh Ja’far Al-Barzanji, Majmu’atu Mawaalid Wa Ad’iyyah (Semarang: Karya Toha 
Putra). 
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BAB IV  

INTERPRETASI SEMIOTIK PADA TEKS BARZANJI KARYA SYEKH JA’FAR 

AL-BARZANJI 

A. Analisis Heuristik dan Hermeneutik Teks Barzanji Mahal al-Qiyam 

1. Pembacaan Heuristik Teks Barzanji Mahal al-Qiyam 

Pembacaan berdasarkan struktur Bahasa (Heuristik) dari teks barzanji 

maḥāl al-qiyām adalah seabagai berikut :  

Bait 1 

ًُ  ُّْٜجَُِٝبَ ْٞلَ، عَلََ هُُ ٝبَ ػَيَ ْ٘ ًُ  سَعُ ْٞلَُ عَلََ  ػَيَ

ْٞتُُ ٝبَ ًُ  حَجِ ْٞلَ، عَلََ ادُُ ػَيَ َ٘ ْٞلَُ الله صَيَ   ػَيَ

ُْٜ ًُ  ٝبَّجَِ ْٞلَ، عَلََ هُُ ٝبَ ػَيَ ْ٘ ًُ  سَعُ ْٞلَُ عَلََ ْٞتُُ ٝبَ ، ػَيَ ًُ  حَجِ ْٞلَ، عَلََ ادُُ ػَيَ َ٘ ْٞلَُ الله صَيَ   ػَيَ

ًُ عَُ ,(Nabi) ّجَِٜ ,(Wahai)  َٝب لََ  (artinya selamat)103, َػَيَْٞل (Atasmu), َٝب (Wahai), 

هُُ ْ٘ ًُ  ,104(utusan)  سَعُ  ,(wahai) َٝب ,(Atasmu) ػَيَْٞلَ ,(artinya Keselamatan) عَلََ

ْٞتُُ ًُ  ,105(yang mencintai)  حَجِ  ,(atasmu) ػَيَْٞلَ ,(artinya keselamatan) عَلََ

 .(atasmu) ػيََْٞلَ ,(Allah) اىئَّ ,106(do’a-do’a) صيَََ٘ادُ

Arti yang diperoleh pada bait pertama sebagai berikut : 

Wahai Nabi selamat atasmu, wahai utusan selamat atasmu, wahai yang 

mencintai selamat atasmu, doa-doa Allah swt. atasmu. 

Bait 2 

ْْٞبَ، اىْجذَْسُُ اشَْشَقَُ ُُْْٔ فبَخْزَفَذُْ ػَيَ سُُاىْجُُ ٍِ ْٗ  ذُ

                                                        

103KH. Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Bahasa 
Indonesia Terlengkap, edisi 2 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2013), h.  

104KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 496. 

105KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 229. 

106KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 792. 
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ثْوَُ ب حُغْْلَُِ ٍِ ْْٝبَ، ٍَ جَُْٔ َٝب قظَُ  سَاَ سُِ َٗ ْٗ شُ  اىغ 

ْْٞبَ، اىْجذَْسُُ اشَْشَقَُ ُُْْٔ فبَخْزَفَذُْ ػَيَ سُُ ٍِ ْٗ ثْوَُ ،اىْجذُُ ب حُغِْْلَُ ٍِ َْْٝب، ٍَ جَُْٔ ٝبَ قظَُ  سَاَ سُِ َٗ ْٗ شُ  اىغ 

 فَبخزَْفذَْ ,(di atas kami) ػيَََْْٞب ,108(bulan purnama) اىجَذْسُ ,107(terbit)  اشَْشَقَُ

(tertutup/tersembunyi)109, ٍُِْْٔ (berarti darinya), ُاىجُذُْٗس (purnama-purnama). 

 ,112(melihat) سَأََْْٝب ,(tidak) ٍَب ,111(keindahanmu) حُغْْلِ ,110(seperti,serupa) ٍثِْوَ

شُٗسِْغُّاى ,114(wajah) َٗجَْٔ ,(wahai) َٝب ,113(tak pernah/sama sekali) قظَُّ  

(kegembiraan)115. 

Arti yang diperoleh pada bait kedua yaitu : 

Terbit bulan purnama di atas kami, maka tersembunyi darinya purnama-

purnama, seperti keindahanmu tidak melihat kami, sama sekali wahai wajah 

kegembiraan. 

Bait 3 

ّْذَُ ظُ  اَ َْ ّْذَُ شَ ،ثَذُْ اَ سُ  ّْذَُاَُ س  ْ٘ قَُ ُّ ْ٘ سُ  فَ ْ٘ ُّ 

ّْذَُ ْٞشُُ اَ ، امِْغِ ْٜ غَبىِ ّْذَُ ٗ  صْجبَحُُ اَ سُِ ٍِ ْٗ ذُ  اىص 

ّْذَُ ظُ  اَ َْ ّْذَُ شَ ، اَ ّْذَُ ثَذْس  سُ  اَ ْ٘ قَُ ُّ ْ٘ سُ  فَ ْ٘  ٍِصجَْبحُ أَّْذَ ، َٗغَبىِٜ إِکْغِْٞشُ أَّْذَ ،ُّ

 اىصُّذُْٗس

                                                        

107Ahmad Warson Munawwir. h. 713 

108Ahmad Warson Munawwir. 

109KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 357. 

110KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1309. 

111KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 265. 

112KH. Ahmad Warson Munawwir, 460. 

113KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1133. 

114Ahmad Warson Munawwir. 

115KH. Ahmad Warson Munawwir, 626 
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ّْذَُ ّْذَُ ,(bulan purnama) ثَذْس  ,(engkau) أَّْذَ ,116(matahari) شََْظ  ,(engkau)  اَ   اَ

(engkau),  ُّْ٘س (cahaya, sinar)117, َْفَ٘ق (diatas),  ُّْ٘س (cahaya). َُّْذ  ,(engkau) اَ

ْٞشُُ ُْٜ ,118(mukjizat)  امِْغِ غَبىِ  ٗ  (yang mahal, sangat berharga)119, َُّْذ  ,(engkau) اَ

 .121(dada, hati, permulaan, bagian atas)  اىصُّذُْٗس ,(lampu120)  ٍِصجَْبحُ

Arti yang diperoleh pada bait ketiga yaitu : 

Engkau matahari, engkau bulan purnama, engkau cahaya, sinar di atas cahaya, 

engkau mukjizat  yang mahal, engkau lampu dada. 

 Bait 4 

ْٞتُِ ٝبَ ذُْ ٝبَ حَجِ  َ حَ طَُ ٝبَ ٍُ ْٗ ُِِ ػَشُ ْٞ  اىْخَبفقَِ

ؤَٝ ذُْ ٝبَ ذْ، ٝبَ ٍُ ج  ََ ًَُ ٝبَ ٍُ ب ٍَ ُِِ اِ ْٞ   اىْقجِْيزََ

ْٞتُِ ٝبَ ذُْ ٝبَ حَجِ  َ حَ طَُ ٝبَ ٍُ ْٗ ُِِ ػَشُ ْٞ ؤَٝ ذُْ ٝبَ ، اىْخَبفقَِ ذْ، ٝبَ ٍُ ج  ََ ًَُ ٝبَ ٍُ ب ٍَ ُِِ اِ ْٞ  اىْقجِْيزََ

ْٞتُِ ,(wahai) َٝب ذُْ ,(wahai) َٝب ,122(kekasihku) حَجِ  َ حَ ٍُ (Muhammad), َٝب (wahai), 

ُْٗ ُِِ ,123(sepasang pengantin) طَُػَشُ ْٞ ؤَٝ ذُْ ,(wahai) َٝب ,124(timur dan barat) اىْخَبفقَِ ٍُ 

(yang diperkuat)125, َٝب (wahai), ُْذ ج  ََ ٍُ  (memuliakan, mengagungkan)126, ًَُ ب ٍَ   اِ

(pemimpin, imam, orang yang diikuti, penunjuk jalan, khalifah)127, ُِِ ْٞ   اىْقجِْيزََ

                                                        

116KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 740 

117KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1474. 

118 KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1209. 

119Ahmad Warson Munawwir. 

120KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 760. 

121KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 768. 

122KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 229. 

123KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 915. 

124KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 356. 

125KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 51. 

126KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1311. 

127KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 40. 
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(kiblat)128. 

Arti yang diperoleh pada bait keempat yaitu : 

Wahai kekasihku, wahai Muhammad, wahai sepasang pengantin timur dan 

barat, wahai yang diperkuat, wahai memuliakan, wahai pemimpin dua arah 

kiblat. 

 Bait 5  

ُِْ جْٖلََُ سَآٙ ٍَ ٌَُ ٝبَ َٝغْؼَذْ، َٗ ْٝ َُ٘ مَشِ ُِِاىْ ْٝ  اىذَِ

ضُلَُ ْ٘ بفِٚ حَ دْ، اىص  جشَ  َُ ًَُ ِٗسْدُّبَ اىْ ْ٘ سُِ َٝ ْ٘  اىْ شُ

ُِْ جَْٖلَُ سَآٙ ٍَ ٌَُ ٝبَ َٝغْؼَذْ، َٗ ْٝ ُِِ مَشِ ْٝ اىذَِ َ٘ ضُلَُ ، اىْ ْ٘ بفِٚ حَ دْ، اىص  جشَ  َُ ًَُ ِٗسْدُّبَ اىْ ْ٘ َٝ 

سُِ ْ٘   اىْ شُ

ٍَِْ (barangsiapa), ٙسَآ (berarti melihat)129, ََُجْٖل َٗ  (wajahmu)130, َُُْٝغْؼَذ  

(bahagia, mujur)131, َٝب (wahai), ٌَُ ْٝ ُِِ ,132(yang murah hati, yang mulia) مَشِ ْٝ اىذَِ َ٘  اىْ

(kedua orang tua)133, َُضُل ْ٘ بفِٚ ,134(kolam air) حَ دُْ ,135(yang jernih) اىص  جشَ  َُ  اىْ

(yang mendinginkan, menyejukkan)136, َِٗسْدُّب (haus, dahaga)137, ُِس ْ٘ ًَُ اىْ شُ ْ٘ َٝ 

(hari kiamat)138. 

Arti yang diperoleh pada bait kelima yaitu : 

Barangsiapa melihat wajahmu, dia bahagia, wahai yang mulia kedua 

                                                        

128KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1088. 

129KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 460. 

130KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1541. 

131KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 632. 

132KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1204. 

133KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1580. 

134KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 309. 

135KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 784. 

136KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 73. 

137KH. Ahmad Warson Munawwir, 1551.  

138KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1418. 
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orang tuanya, kolammu yang jernih yang menyejukkan, kami haus hari kiamat 

Bait 6 

ب ْْٝبَ ٍَ ْٞظَُ سَاَ ُاُِ شَٙثبِىغُ  حَْ ذْ، اىْؼِ ْٞلَُ لّ    اىَِ

خ ٍَ ب ََ اىْغَ لََُ اظََي ذْ، قذَُْ َٗ ََ اىْ ا َٗ ْ٘ ْٞلَُ صَي   ػَيَ

ب ْْٝبَ ٍَ ْٞظَُ سَاَ ُ ثبِىغ شَٙ حَْ ذْ، اىْؼِ ْٞلَُ الِّ  خ ، اىَِ ٍَ ب ََ اىْغَ لََُ اظََي ذْ، قذَُْ َٗ ََ اىْ ا َٗ ْ٘ ْٞلَُ صَي  ُػَيَ

ب ٍَ  (berarti tidak), َْْٝب ْٞظَُ ,(berarti kami melihat) سَاَ  unta yang bersal dari) اىْؼِ

keturunan yang baik)139, ْحََّْذ (berbunyi)140, َٙثبِىغ ش  (perjalanan di waktu 

malam)141, ُ ْٞلَُ ,(kecuali)  الِّ  خ (kepadamu)  اىَِ ٍَ ب ََ اىْغَ َٗ  (awan), َُْقذ (sungguh), 

لََُ ,142(menaungi, membayangi) اظََي ذُْ ََ اىْ َٗ  (padang sahara, tanah luas, masa 

ا ,143( ْ٘ ْٞلَُ ,144(do’a)  صَي   .(berarti atasmu) ػَيَ

Arti yang diperoleh pada bait keenam yaitu : 

Tidak kami melihat unta yang berasal dari keturunan baik berbunyi 

perjalanan di waktu malam kecuali kepadamu berjalan kecuali kepadamu, 

awan sungguh telah menaungi padang sahara do’a atasmu 

Bait 7 

ارَبَكَُ دُُ َٗ ْ٘ ، اىْؼُ ْٜ رزََى وُْ ٝجَْنِ َٗ َُِ ْٞ ْٝلَُ ثَ  َٝذَ

اعْزجََبسَدُْ ، ٝبَ َٗ ْٜ ْٞجِ ْْذَكَُ حَجِ ُُٜ ػِ سُُ اىظ جْ ْ٘  اىْ فُ

ارَبَكَُ دُُ َٗ ْ٘ ، اىْؼُ ْٜ رزََى وُْ ٝجَْنِ َٗ َُِ ْٞ ْٝلَُ ثَ اعْزجََبسَدُْ ، َٝذَ ، بَُٝ َٗ ْٜ جِ ْٞ ُُٜ ذَكَُػُِْْ حَجِ سُُ اىظ جْ ْ٘ ْ فُ ُاى

                                                        

139 KH. Ahmad Warson Munawwir, 990. 

140KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 308. 

141KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 630. 

142KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 881. 

143KH. Ahmad Warson Munawwir, 1360. 

144KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 792. 
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ارَبَكَُ َٗ  (datang,menghadiri, mengerjakan, menghabiskan)145, ُُد ْ٘  ,kayu)  اىْؼُ

tongkat, jenis tumbuh-tumbuhan)146, ُْٜ  ,147(menangis, meratap, berkicau) ٝجَْنِ

رزََى وُْ َٗ  (tunduk,merendahkan diri)148, َُِ ْٞ ْٝلَُ ,(berarti di antara)  ثَ  berarti) ٝذََ

kedua tanganmu), 

اعْزجََبسَدُْ َٗ  (minta perlindungan)149, َٝب  (wahai), ُْٜ ْٞجِ ْْذَكَُ ,(benih, kekasih) حَجِ  ػِ

 (engkau mempunyai), ُُٜ سُُ ,150(kijang)  اىظ جْ ْ٘  .151(pelarian, ketidaksukaan) اىْ فُ

Arti yang diperoleh pada bait ketujuh yaitu : 

Dan telah datang kepadamu jenis tumbuh-tumbuhan menangis, dan 

tunduk di antara ke dua tanganmu, dan telah minta perlindungan wahai 

kekasihku, engkau mempunyai seekor kijang pelarian 

Bait 8 

ب ٍَ ْْذَ وَ، شَذُ  ػِ ٍِ حَب ََ ا اىْ ْٗ رَْبَدَ ْٞوُِ َٗ حِ  ىيِش 

ٌُْ غُُ جِئْزُُٖ ٍْ اىذ  ْٞوُُ ٝبَ ىِٜ قفُِْ قيُْذُُ عَبئوِْ، َٗ  دَىِ

ب ٍَ ْْذَ وَ، شَذُ  ػِ ٍِ حَب ََ ا اىْ ْٗ رَْبَدَ ْٞوُِ َٗ حِ ٌُْ ،ىيِش  غُُ جِئْزُُٖ ٍْ اىذ  ْٞوُُ ٝبَ ىِٜ قفُِْ قيُْذُُ عَبئوِْ، َٗ  دَىِ

ب ٍَ ْْذَ وَُ ,152(mengikat)  شَذُ  ,(ketika) ػِ ٍِ حَب ََ  sekedup,tandu, sesuatu yang) اىْ

diletakkan di atas punggung hewan)153, ا ْٗ رَْبَدَ َٗ  (saling mengundang, 

                                                        

145KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 6. 

146KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 983. 

147KH. Ahmad Warson Munawwir, 103. 

148KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 450. 

149KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 222.  

150KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 879. 

151KH. Ahmad Warson Munawwir, h, 1445. 

152KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 702. 

153KH. Ahmad Warson Munawwir, 298. 
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saling memanggil)154, ُِْٞو حِ  ,155(keberangkatan, kepergian)  ىيِش 

ٌُْ غُُ ,156(datang, tiba)  جِئْزُُٖ ٍْ اىذ  َٗ  (air mata)157, ُِْعَبئو (yang minta, yang 

mohon)158, ُُقيُْذ  (saya berkata)159, ُِفُْق  (berhenti, berdiri)160, ِٜى  (untukku), َٝب 

(wahai), ُُْٞو  .161(petunjuk) دَىِ

Arti yang diperoleh pada bait kedelapan yaitu : 

Ketika mereka mengikat sekedup, saling memanggil kepergian, datang 

kepada mereka air mata yang mohon, saya berkata berhenti untukku wahai 

seorang petunjuk, 

Bait 9 

وُْ  َ رحََ َٗ ُْٜ بَ سَعَبئوَِ، ىِ قُُ اَٖٝ  ْ٘ ْٝوُُ اىش   اىْجَضِ

ٕبَ َ٘ ْٞلَُ ّحَْ ْبَصِهِ، رِ ََ ُِّٜ فِٚ اىْ سُِ اىْؼَشِ ْ٘ اىْجنُُ َٗ  

وُْ  َ رحََ َٗ ُْٜ بَ سَعَبئوَِ، ىِ قُُ اَٖٝ  ْ٘ ْٝوُُ اىش  ٕبَ ، اىْجَضِ َ٘ ْٞلَُ ّحَْ ْبَصِهِ، رِ ََ ُِّٜ فِٚ اىْ سُِ اىْؼَشِ ْ٘ اىْجنُُ َُٗ

وُْ  َ رحََ َٗ  (dan membawakan)162, ُْٜ -kerasulan, risalah) سَعَبئوَُِ ,(kepadaku)  ىِ

risalah)163, َب قُُ ,(wahai)  اَٖٝ  ْ٘ ْٝوُُ ,164(kerinduan, yang rindu)  اىش   yang) اىْجَضِ

amat banyak, melimpah-limpah) . ٕبَ  َ٘ ْٞل ّحَْ رِ  (arahmu), ُِْبَصِه ََ -kedudukan)  اىْ

                                                        

154KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1404. 

155KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 482. 

156KH. Ahmad Warson Munawwir, 227. 

157KH. Ahmad Warson Munawwir, 421. 

158KH. Ahmad Warson Munawwir, 600. 

159KH. Ahmad Warson Munawwir, 1171. 

160KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1576. 

161KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 417. 

162KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 297.  

163KH. Ahmad Warson Munawwir, 496. 

164KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 752. 
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kedudukan/tempat itu), ِٚف(pada), ُِّٜ سُِ ,165(sore, senja)  اىْؼَشِ ْ٘ اىْجنُُ َٗ  (bergegas-

gegas, waktu cepat, pagi-pagi)166 

Arti yang diperoleh pada bait kesembilan yaitu : 

Dan membawakan kepadaku risalah-risalah wahai kerinduan yang 

melimpah-limpah, arahmu kedudukan-kedudukan/tempat-tempat itu pada 

waktu sore dan pagi 

Bait 10 

ُِْ مُوُ  ُُِ فِٚ ٍَ ْ٘ ا، اىْنَ ْ٘ ٍُ ْٞلَُ ٕبَ ِٕٚ ٝبَ فَ ُِِ ثبَ ْٞ  اىْجَجِ

ٌُْ ىَُٖ ْٞلَُ َٗ ، فِ ًُ اشْزِٞبَقُُ غَشَا َٗ ُُِ ْٞ حَِْ  ٗ  

ُِْ مُوُ  ُُِ فِٚ ٍَ ْ٘ ا، اىْنَ ْ٘ ٍُ ْٞلَُ َٕب ِٕٚ ٝبَ فَ ُِِ ثبَ ْٞ ٌُْ ، اىْجَجِ ىَُٖ ْٞلَُ َٗ ، فِ ًُ اشْزِٞبَقُُ غَشَا َٗ ُُِ ْٞ حَِْ  ٗ 

ُِْ ,(setiap)  مُوُ  ٍَ   (orang yang), ِٚف ُُِ ْ٘ اىْنَ  (ada, wujud, alam, dunia)167, ا ْ٘ ٍُ  ٕبَ

(haus, dahaga, mencintai, membingunkan)168, َُْٞل  ,(wahai) ٝبَ ,(kepadamu)  فَ

ِٕٚ  ,bagus, elok, cantik, indah, tidak didiami, tidak ditempati, melebarkan)  ثبَ

meluaskan)169, ُِِ ْٞ ٌُْ .170(dahi)  اىْجَجِ ىَُٖ َٗ  (bagi mereka), َُْٞل ًُُ ,(terhadapmu) فِ  غَشَا

(cinta yang menyala-nyala)171, ُُاشْزِٞبَق َٗ  (kerinduan), ُُِ ْٞ حَِْ  ٗ  

                                                        

165KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 935. 

166KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 101. 

167KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1241. 

168KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1530. 

169KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 116. 

170KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 166. 

171KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1004. 
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(berbunyi/kerinduan, rindu172). 

Arti yang diperoleh pada bait kesepuluh yaitu : 

Setiap orang yang di alam ini mereka mencintaimu wahai yang elok 

dahinya, dan bagi mereka terhadapmu  cinta yang menyala-nyala, dan 

kerinduan berbunyi.      

Bait 11 

ْٞلَُ فِٜ ؼَبِّ ٍَ ، ًُ َُِ رجََذ دُْ قذَُْ الَّّْبَ ْٝ  حَبئشِِ

ّْذَُ عُْ اَ ، وُِىيِش  ًُ ىَٚ ّْذَُاَُ خِزبَ ْ٘ ََ سُُ ىيِْ ْ٘  شَنُ

ْٞلَُ فِٜ ؼَبِّ ٍَ ، ًُ َُِ رجََذ دُْ قذَُْ الَّّْبَ ْٝ ّْذَُ ،حَبئشِِ عْوُِ اَ ، ىيِش  ًُ ّْذَُ خِزبَ ىَٚ اَ ْ٘ ََ سُُ ىيِْ ْ٘  شَنُ

ْٞلَُ ,(terhadap)  فِٜ ؼَبِّ ٍَ  (makna-maknamu), ًُُ  قذَُْ ,(makhluk) الَّّْبَ

(sungguh/akan), ُْرجَذَ د  (tampak, lahir, muncul)173, َُِ ْٝ  ,174(yang bingung) حَبئشِِ

ّْذَُ عْوُِ ,(engkau) اَ ًُُ ,175(rasul, utusan)  ىيِش  ّْذَُ ,176(akhir, penghabisan) خِزبَ  اَ

(engkau), َٚى ْ٘ ََ سُُ ,(kepada tuan/hamba sahaya)  ىيِْ ْ٘  177(.asma Allah swt) شَنُ

Arti yang diperoleh pada bait kesebelas yaitu : 

Terhadap makna-maknamu makhluk sungguh tampak bingung, engkau 

utusan akhir engkau hamba asma Allah swt. 

Bait 12 

ُُِ ػَجْذُكَُ ْٞ غْنِ َِ ، اىْ ْ٘ ٌُ  فضَْيلََُ ٝشَْجُ ْٞشَُ اىْجَ   اىْغَفِ

ْٞلَُ ْْذُُ قذَُْ فِ ، احَْغَ ْٞشُُ ظَِّْٜ ْٝشُُ ٝبَثَشِ  ٝبََّزِ

                                                        

172KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 304. 

173KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 67. 

174KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 307. 

175KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 496. 

176KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 322. 

177KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 734. 
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غْنُِ ػَجْذُكَُ َِ ُُِاىْ ْٞ ، ْ٘ ٌُ  ضْيلََُفَُ ٝشَْجُ ْٞشَُ اىْجَ ْٞلَُ ،  اىْغَفِ ْْذُُ قذَُْ فِ ، احَْغَ ْٞشُُ ظَِّْٜ  ٝبَثَشِ

ْٝشُُ  ٝبَّزَِ

ُُِ ,(hambamu)  ػَجْذُكَُ ْٞ غْنِ َِ ُْ٘ ,178(yang fakir, miskin)  اىْ  mereka) ٝشَْجُ

mengharap)179, ََُفضَْيل  (kebaikan, kebajikanmu)180,  ٌُ  ,( yang melimpah)  اىْجَ

ْٞشَُاىْغَُ ْٞلَُ (pengawal/penjaga/jumlah banyak)  فِ  ,(sungguh) قذَُْ ,(terhadapmu)  فِ

ْْذُُ ْٞشُُ ,(sangka/perkiraan) ظَِّْٜ ,(saya menjadikan baik181)  احَْغَ  wahai)  ٝبَثشَِ

pembawa kabar), ُُْٝش  .(wahai pembawa peringatan) ٝبَّزَِ

Arti yang diperoleh pada bait kedua belas yaitu : 

Hambamu yang miskin mereka mengharap kebaikanmu yang 

melimpah jumlah, terhadapmu sungguh saya menjadikan baik sangka wahai 

pembawa kabar peringatan. 

Bait 13 

اجَِشِّْٜ، فبَغَِثِْْٜ ْٞشُُ ٝبَ َٗ جِ ٍُ َُِ ْٞشُِ ٍِ ؼِ  اىغ 

لََرِٛ، ٝبَغِٞبَثِٜ ٍَ بدُِ فِٜ ٝبَ  َ ِٖ سُِ ٍُ ْ٘ ٍُ  الُّْ

اجَِشِّْٜ، فبَغَِثِْْٜ ْٞشُُ ٝبَ َٗ جِ ٍُ َُِ ْٞشُِ ٍِ ؼِ لََرِٛ، ٝبَغِٞبَثِٜ ، اىغ  ٍَ بدُِ فِٜ َٝب  َ ِٖ سُِ ٍُ ْ٘ ٍُ ُالُّْ

اجَِشِّْٜ ,182(menolong)  فبَغَِثِْْٜ َٗ  (menyelamatkan dari)183, َْٞشُُ ٝب جِ ٍُ  (wahai 

orang yang menyelamatkan), َُِ ْٞشُِاىغ ؼُِ ٍِ  (dari api neraka), 

لََرِٛ ,184(bantuan) ٝبَغِٞبَثِٜ  ٍَ بدُِ فِٜ 185(benteng, perlindungan) ٝبَ  َ ِٖ سُِ ٍُ ْ٘ ٍُ الُّْ  

                                                        

178KH. Ahmad Warson Munawwir, 647. 

179KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 480. 

180KH. Ahmad Warson Munawwir, 1061. 

181KH. Ahmad Warson Munawwir, h.264. 

182KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1021. 

183KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 222. 

184KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1021. 
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(yang menyusahkan, menggelisahkan).186 

Arti yang diperoleh pada bait ketiga belas yaitu : 

Maka tolonglah saya dan menyelamatkan wahai orang yang 

menyelamatkan dari api neraka, wahai bantuanku, wahai perlindungan dalam 

hal-hal yang menyusahkan 

Bait 14 

، قذَُْ ػَجْذُ  عَؼِذَُ يٚ  ََ ّْجَيَٚ رَ ا َٗ ُُْْٔ ُُِ ػَ ْٝ  اىْحَضِ

ْٞلَُ ، ٝبَثذَْسُ  فِ صْفُُ فيَلََُ رجََيٚ  َ٘ ُُِ اىْ ْٞ  اىْحَغِ

، قذَُْ ػَجْذُ  عَؼِذَُ يٚ  ََ اُّْ رَ ُُْْٔ جَيََٚٗ ُُِ ػَ ْٝ ْٞلَُ ، اىْحَضِ ، ٝبَثَذْسُ  فِ صْفُُ فيَلََُ رجََيٚ  َ٘ ُُِ اىْ ْٞ   اىْحَغِ

 ,(sungguh) قذَُْ ,188(hamba, orang, budak)  ػَجْذُ  ,187(berarti kebahagiaan)  عَؼِذَُ

يٚ  ََ ّْجَيَٚ  ,(yang bersuka ria) رَ ا َٗ  (dan telah hilang), ُُْْٔ ُُِ ,(darinya) ػَ ْٝ  اىْحَضِ

(sedih)189, َُْٞل  ,(yang telah tampak) رجََيٚ  ,(bulan purnama) ٝبَثذَْسُ  ,(padamu)  فِ

صْفُُ ,(maka bagimu)  فيَلََُ َ٘ ُُِ ,(sifat)  اىْ ْٞ  (yang baik) اىْحَغِ

Arti yang diperoleh pada bait keempat belas yaitu : 

Kebahagiaan hamba sungguh bersuka ria. Dan telah hilang darinya 

sedih, padamu wahai bulan purnama yang telah tampak, maka bagimu sifat 

yang baik. 

Bait 15 

ْٞظَُ ْْلَُ اصَْمَٚ ىَ ُِِ جَذُ  ٝبَ قظَُ  اصَْلََ، ٍِ ْٞ   اىْحُغَ

ْٞلَُ ، الله فؼََيَ ب صَيٚ  ًَ هَُ دَآئِ ْ٘ سُِ طُ ْ٘ ُٕ  اىذ 

                                                                                                                                                        

185KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1296. 

186KH. Ahmad Warson Munawwir, 1519. 

187KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 632. 

188KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 887.   

189KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 261 
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ْٞظَُ ْْلَُ اصَْمَٚ ىَ ُِِ جَذُ  ٝبَ قظَُ  اصَْلََُ ٍِ ْٞ ْٞلَُ ، اىْحُغَ ، الله فؼََيَ ب صَيٚ  ًَ هَُ دَآئِ ْ٘ سُِ طُ ْ٘ ُٕ  اىذ 

ْٞظَُ ْْلَُ ,(lebih bersih/murni) اصَْمَٚ ,(tidak ada)  ىَ ٍِ  (darimu), ََُاصَْل (asalnya), 

جَذُ  ٝبَ ,(sama sekali/taka da waktu/memotong)  قظَُ   (wahai kakek), ُِِ ْٞ   اىْحُغَ

(baik)190, َُْٞلَُفؼََي  (maka bagimu), الله  (Allah swt),  ٚصَي (rahmat), ب ًَ  دَآئِ

(selamanya), َُه ْ٘ سُِ ,(sepanjang)  طُ ْ٘ ُٕ  (masa) اىذ 

Arti yang diperoleh pada bait kelima belas yaitu : 

Tidak ada lebih bersih darimu asalnya sama sekali wahai kakek Husain, 

maka bagimu Allah swt do’a selamanya sepanjang masa. 

Bait 16 

 ُٜ ىِ َٗ  اىذ سَجَبدُِ سَفغَُِ ٝبَ اىْحَغَْبَدِ، ٝبَ

ةَ، ػَِّْٜ مَفِّشُْ ْ٘ ُّ اغْفشُِْ اىز  ِّٞئبَدُِ ػَْٚ  َٗ  اىغ 

 ُٜ ىِ َٗ ةَ، ػَِّْٜ مَفِّشُْ ،اىذ سَجَبدُِ سَفغَُِ ٝبَ اىْحَغَْبَدِ، ٝبَ ْ٘ ُّ اغْفشُِْ اىز  ِّٞئَُ ػَْٚ  َٗ  بدُِاىغ 

 ُٜ ىِ َٗ  سَفغَُِ ٝبَ ,(kebaikan-kebaikan) اىْحَغَْبَدُِ ,(wahai zat yang menguasai)  ٝبَ

(wahai zat yang maha tinggi),  ُِاىذ سَجَبد (derajat). ُْمَفِّش (hapuskanlah), َِّْٜػ 

(dari padaku), َُة ْ٘ ُّ اغْفشُِْ ,191(dosa-dosa) اىز  َٗ  (dan menutupi)192,  َْٚػ  (dari 

padaku), ُِِّٞئبَد  (keburukan-keburukan) اىغ 

Arti yang diperoleh pada bait keenam belas yaitu : 

Wahai zat yang menguasai kebaikan-kebaikan, wahai zat yang maha 

tinggi derajat, hapuskanlah dari padaku dosa-dosa, dan ampunilah dari padaku 

keburukan-keburukan. 

Bait 17 

                                                        

190Ahmad Warson Munawwir. 

191KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 452. 

192 Ahmad Warson Munawwir. 
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ّْذَُ ةُِ اىْخَطَبٝبَ، غَف بسُُ اَ ْ٘ ُّ اىز  ثقِبَدُِ َٗ ْ٘ َُ   اىْ

ّْذَُ ِٗٛ، عَز بسُُ اَ غَب ََ ْٞوُُ اىْ قِ ٍُ  اىْؼَثشََادُِ َٗ

ّْذَُ ةُِ اىْخَطَبٝبَ، غَف بسُُ اَ ْ٘ ُّ اىز  ثقِبَدُِ َٗ ْ٘ َُ ّْذَُ ، اىْ ِٗٛ، عَز بسُُ اَ غَب ََ ْٞوُُ اىْ قِ ٍُ ُاىْؼَثشََادُِ َٗ

ّْذَُ -kesalahan) اىْخَطَبٝبَ ,193(yang memberikan maaf)  ف بسُُغَُ ,(engkau)  اَ

kesalahan), ُِة ْ٘ ُّ اىز  َٗ  (dosa194), ُِثقِبَد ْ٘ َُ ّْذَُ ,195(perbuatan maksiat)  اىْ   اَ

(engkau), ُُعَز بس  (yang menutupi)196, ِٛٗ غَب ََ ْٞوُُ ,(keburukan-keburukan) اىْ قِ ٍُ َٗ 

 197(yang memaafkan kesalahannya) اىْؼَثشََادُِ

Arti yang diperoleh pada bait ketujuh belas yaitu : 

Engkau maha pengampun kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa 

perbuatan maksiat, engkau yang menutupi keburukan-keburukan dan zat 

yang memaafkan kesalahan-kesalahan 

Bait 18 

ٌُُ شُِّ ػَبىِ اخَْفَٚ اىغِّ ْٞتُُ ،َٗ غْزجَِ ادُِ ٍُ َ٘ ػَ  اىذ 

ْبَ سَةُِّ َْ ْٞؼًب، فبَسْحَ َِ ْٞغُِ جَ َِ بىحَِبدُِ ثِجَ  اىص 

ٌُُ شُِّ ػَبىِ اخَْفَٚ اىغِّ ْٞتُُ َٗ غْزجَِ ادُِ ٍُ َ٘ ػَ ْبَ سَةُِّ ، اىذ  َْ ْٞؼًب فبَسْحَ َِ ْٞغُِ جَ َِ بىحَِبدُِ ثجَِ  اىص 

ٌُُ شُِّ ,(yang maha mengetahui)  ػَبىِ اخَْفَٚ ,(rahasia)  اىغِّ َٗ  (tersembunyi, 

menyembunyikan)198, ُُْٞت غْزجَِ ٍُ  (patut mendapat, berhak)199, ُِاد َ٘ ػَ -doa) اىذ 

                                                        

193KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1011 

194KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 452. 

195KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1533 

196KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 609. 

197KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1179. 

198KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 357. 

199KH. Ahmad Warson Munawwir, h. 1537. 
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doa), 

َْب ,(tuhanku)  سَةُِّ َْ ْٞؼًب ,(maka rahmatilah kami)  فبَسْحَ َِ ْٞغُِ ,(semuanya) جَ َِ   ثجَِ

(dengan seluruh), ُِبىحَِبد  (kebaikan) اىص 

Arti yang diperoleh pada bait kedelapan belas yaitu : 

Yang maha mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi, zat yang maha 

memperkenankan do’a-do’a, tuhanku maka rahmatilah kami semuanya dengan 

seluruh kebaikan. 

Bait 19 

ُ لََة صَ ُِ وَ ْٝشُِ ػَذُ  - رغَْشَب الله  سُِ رحَْشِ ْ٘ طُ  اىغ 

َ د مَ ذُْ یاىٖبَدُِ أحَْ  َ حَ ُِٔ صَبحِتَُ - ٍُ جْ َ٘ ِْٞشُِ اى َُ  اى

ُ لََة صَ ُِ وَ ْٝشُِ ػَذُ   رغَْشَب الله  سُِ رحَْشِ ْ٘ طُ َ ، اىغ  د مَ ذُْ یاىٖبَدُِ أحَْ  َ حَ ٍُ  

ُِٔ صَبحِتَُ جْ َ٘ ِْٞشُِ اى َُ ُاى

ُ لََة صَ ُِ ,(semoga rahmat) وَ  ,(bilangan) ػَذُ  ,(berkumpul) رغَْشَب ,(Allah) الله 

ْٝشُِ سُِ ,(naskah/tulisan) رحَْشِ ْ٘ طُ َ ,(berbaris-baris) اىغ  د مَ  saya) أحَْ

memuji), (pembawa petunjuk), ُْذ  َ حَ ٍُ  (Muhammad), َُصَبحِت (pemilik), ُِٔ جْ َ٘  اى

(wajah), ُِِْٞش َُ  (yang cemerlang) اى

Arti yang diperoleh pada bait kesembilan belas yaitu : 

Semoga rahmat Allah swt. berkumpul bilangan tulisan berbaris-baris, 

saya memuji pembawa petunjuk Muhammad saw. pemilik wajah yang 

cemerlang. 

2. Pembacaan Hermeneutik Teks Barzanji Maḥāl al-Qiyām 

Setelah dilakukan pembacaan heuristik pada teks maḥāl al-qiyām diatas 

dengan melihat hasil analisisnya belum bisa kita menarik sepenuhnya tanda 

yang terkandung dalam syair tersebut sehingga maknanya pun masih rancu. 

Olehnya itu diperlukan pembacaan ulang atau pembacaan tingkat kedua yang 

disebut dengan pembacaan hermeneutik. 
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Secara keseluruhan syair maḥāl al-qiyām berisi tentang puji-pujian dan 

keagungan nabi Muhammad saw., kemuliaan beliau, kemurnian 

penciptaannya sertai peristiwa-peristiwa besar menyertai penciptaannya yang 

tiada bandingannya dengan makhluk sebelumnya. Dan untuk menentukan 

pembacaan hermeunitika, diperlukan ilmu balaghah.  

Pada bait pertama pada teks syair maḥāl al-qiyām berisi tentang do’a-

do’a kepada Nabi Muhammad saw. dengan kata lain bahwa ini dinamakan 

dengan shalawat atas nabi. Jadi, teks maḥāl al-qiyām ini diawali dengan 

kalimat do’a atau pujian atas nabi Muhammad saw. ditandai dengan lirik  ًََُْعَل  

(artinya selamat), dan lirik ُػَيَْٞل اىئَّ صيَََ٘اد  . Allah swt. memerintahkan 

makhluknya untuk senantiasa bershalawat atas nabi Muhammad saw. sebagai 

bentuk penghormatan atas nabi. Seperti dijelaskan dalam QS. al-Ahzab:33/56 

 

هََّّاِن َّ
ٰ
ه ََّّاّلل ته ى ِكه

ٰۤ
لٰ مه لُّوْنهََّّوه لهىَّيُصه بِي  ََّّعه اَّالن  اهيُّهه نُوْاَّال ذِيْنهََّّيٰٰٓ لُّوْاَّاٰمه لهيْهََِّّصه ل مُوْاَّعه سه سْليِْمًاَّوه  ته

َّ

Artinya: 

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. 
Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan 
ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. 

Pada bait kedua menjelaskan tentang kabar kelahiran nabi Muhammad 

saw. yang dalam syair menggunakan idiom-idiom alam raya seperti kata ُْاىجَذس 

yang berarti dan bulan purnama. Kelahiran nabi Muhammad saw. 

diumpamakan seperti bulan purnama yang memancarkan cahaya membawa 

kabar gembira bagi seluruh umat yang tidak pernah mereka rasakan 

sebelumnya. Peristiwa kelahiran nabi Muhammad saw. sudah ditampakkan 

irhas (tanda-tanda kenabian) atasnya.  

Pada bait ketiga juga berisi idiom-idiom alam raya seperti kata  ْشََظ 
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(matahari),  ثَذْس (bulan purnama), dan diumpamakan sebagai benda yang 

berharga seperti kata ُإِکْغِْٞش (logam/emas) dan ُىصُّذُْٗسا ٍِصجَْبح  (penerang 

dada). Redaksi ini termasuk uslub bayan tasybih baligh, hal ini karena 

redaksinya tidak mempunyai adat tasybih dan wajhu syibh. Olehnya itu pada 

bait ketiga ini doperlukan ilmu al-bayan pembahasan tasybih. 

Tasybih menurut ulama Bayan adalah menyerupakan sesuatu dengan 

yang lain dalam suatu pengertian dengan menggunakan salah satu tasybih baik 

diucapkan atau tidak.200 Tasybih ini teridri dari beberapa unsur, yaitu  

musyabbah, musyabbah bih, wajh syibh dan adat tasybih.201  

Apa persamaan kamu (Muhammad) dan Matahari? Penulis 

berpendapat bahwa persamaannya adalah dapat menjaga keberlangsungan 

kehidupan. Syekh Ja’far Menjelaskan bahwa salah satu kenikmatan terbesar 

yang telah Allah anugerahkan kepada manusia adalah Nabi Muhammad yang 

memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Keberalangsungan 

ini seperti matahari sebagai sumber energi sekaligus sebagai mesin yang 

menggerakkan kehidupan di bumi. Maka dari itu, tujuan dari tasybih dalam 

mahal al-qiyam ini adalah untuk menjelaskan keadaan dari musyabbah yang 

sebelum diungkapkan, penulis barzanji masih meraba-raba perumpamaan 

nabi Muhammad saw. yang cocok bagi kita, karena memang matahari sebagai 

sumber energi dan sumber keberlangsungan hidup, akan tetapi semuanya 

menggugah fikiran dan hati kita untuk mensyukuri hal tersebut dengan 

menggunakan tasybih baligh.202 

                                                        

200Abduh Abdul Aziz Qalqailah, Al-Balaghah Al-Isthilahiyyah (Cet. 3, Dar Al-Fikriy Al-
‘Arabiy: Kairo, 1992), h. 37.  

201Ali Al-Jarimy dan Mushtafa Amin, Al-Balaghah Al-Wadhihah: Al-Bayan-Al-Ma’ani-Al-
Badi’ (Dar Al-Ma’arif: Mesir, 1999), h. 20.  

202Abdul Rahman Hasan, Al-Balaghah Al-‘Arabiyyah: Ususuha-Wa ‘Ulumuha-Wa 
Funuuha, Juz: 2 (Cet; I, Dar Al-Qalam: Damasykus, 1996), h. 173.  



92 

Kehadiran nabi Muhammad saw. diumpamakan matahari dan bulan 

kedua metafora alam raya ini merupaka sesuatu yang memancarkan cahaya 

yang memberi kehidupan bagi umat manusia di bumi. Seperti itulah 

kehadiran nabi Muhammad saw. yang menjadi pelita bagi umatnya yang 

sebelum kedatangannya masyarakat Arab berada pada masa jahiliyah, 

masyarakat Arab dahulunya penyembah berhala, peradaban buruk, pelacuran 

dimana-mana, setelah datangnya nabi Muhammad saw. maka berubahlah 

keadaan masyarakatnya. Pada bait ini juga nabi Muhammad saw. diibaratkan 

sebagai logam mulia (emas) yang kita ketahui bersama bahwa emas 

merupakan benda yang mahal harganya. Nabi Muhammad saw. juga 

diibaratkan sebagai pelita hati. Dalam  

Pada bait keempat dan kelima penyair masih mengungkapkan tentang 

pujian atas sifat-sifat yang melekat pada diri nabi Muhammad saw. Penyair 

sungguh mengagumi nabi, ini tampak jelas pada lirik ٍحَََُّذ َٝب حجَِٞجِْی َٝب   yang 

menggunakan huruf nida’ diikuti oleh panggilan-panggilan pujaan seperti َٝب 

 panggilan kasih yang diucapkan lantaran ekspresi ,(wahai kekasihku) حجَِٞجِْی

hati seseorang terhadap orang yang dikaguminya. Uslub ini adalah uslub 

Insyaiy thalabiy dengan menggunakan huruf nida’ Ya. Huruf ini digunakan 

untuk memanggil sesuatu yang jauh. Nida adalah menuntut jawaban atau 

tanggapan untuk hal apapun dengan menggunakan salah satu dari huruf Nida’ 

sebagai pengganti lafadz Ad’u (aku memanggil).203 Dan kadang-

kadang munada yang dekat dianggap sebagai munada yang jauh, lalu dipanggil 

dengan huruf Nida Yaa. Hal ini sebagai isyarat atas ketinggian derajat Munada 

atau yang dipanggil sangat tinggi derajatnya.204 Hal inilah yang terjadi dalam 

                                                        

203Abdul Rahman Hasan, Al-Balaghah Al-‘Arabiyyah: Ususuha-Wa ‘Ulumuha-Wa 
Funuuha, Juz: 1 (Cet; I, Dar Al-Qalam: Damasykus, 1996), h. 240.  

204Abdul Rahman Hasan, Al-Balaghah Al-‘Arabiyyah: Ususuha-Wa ‘Ulumuha-Wa 
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uslub ini, bahwa panggilan ini mengisyaratkan ketinggian derajat Rasulullah 

dengan digunakannya huruf Yaa memanggil rasulullah saw. 

Penyair juga menerangkan keelokan paras nabi Muhammad saw. dalam 

lirik berbunyi ٍَِْ َٝغْؼَذْ ٗجََْٖلَ سَأَی  yakni orang yang melihat nabi Muhammad 

saw. maka akan mendapat kebahagiaan. Uslub ini adalah uslub syarth dalam 

pembahasan ilmu nahwu. Huruf Man adalah huruf syarath yang dipakai untuk 

yang berakal.205 Jika huruf syarath ini disusul oleh fiil madhi (perbuatan yang 

lalu), maka sesungguhnya bermakna fiil mudhari’ (masa sekarang atau akan 

datang). Jadi, Apa yang ada pada diri nabi Muhammad saw., baik naluri 

maupun perangainya adalah kegembiraan bagi semua orang. Orang dibuat 

terkesima bahkan kemuliaan beliau sampai kepada nasabnya juga kedua 

orang tuanya.  

Pada lirik َاىُّْشُْ٘س ًََْٝ٘ ِٗسْدَُّب - اىَُجَشَّدْ اىصَّبفِی حَْ٘ضُل  (telagamu yang 

jernih nan sejuk, semoga kami mendapatinya di hari kebangkitan). Kalimat ini 

adalah kalimat musnad dan musnad ilaih. Penyebutan kata haudhuka yang 

harus didahulukan agar perasaan suka cita yang disampaikan penyair cepat 

sampai kepada audien.206 Dan ini merupakan doa sekaligus pujian yang 

dipanjatkan penyair yang semua orang pun mengharapkannya yaitu dapat 

meminum air yang ada di telaga kausar pada hari kebangkitan kelak. Air telaga 

kausar merupakan air yang barang siapa meminumnya tidak akan pernah 

merasakan lagi kehausan selamanya. 

Pada bait keenam dan ketujuh menjelaskan keteladanan serta tanda-

tanda kenabian pada diri nabi Muhammad saw. Pada lirik  - حََّْذْ اىؼِْٞظَ سَأََْْٝب ٍَب

                                                                                                                                                        
Funuuha, Juz: 1, h. 241.  

205Fadhil Al-Samraiy, Ma’ani Al-Nahwi, Juz 4 (Cet; 1, Dar Al-Fikri: ‘Amman, 1999), h. 
87. 

206Abduh Abdul Aziz Qalqailah, Al-Balaghah Al-Isthilahiyyah, h. 223  
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إىَِْٞلَ إِلَّّ ثِبىغُّشَی   (Kami tidak pernah melihat unta yang merindu, berjalan 

selain ke arahmu), kalimat adalah kalimat musnad dan musnad ilaih dengan 

mendahulukannya kalimat musnad ilaih setelah maa nafiy yang bermakna 

ifadah al-takhshish (memberikan faedah pengkhususan).207 ini menandakan 

bahwa binatang saja merindui nabi Muhammad saw. lantaran kasih sayangya 

kepada semua makhluk. Konon, seekor unta pernah berjalan kepada Nabi 

mengadukan tuannya yang tak memberinya makan sementara tenaga sang 

unta diperas habis dengan pekerjaan sangat berat, lalu nabi menegur pemilik 

unta tersebut.  

Pada lirik ٍَٔأظََيَّذْ قَذْ َٗاىغَََب  (dan sungguh awan telah menaungi Nabi 

Muhammad saw.) Kalimat awan menaungi nabi merupakan salah satu irhas 

(tanda-tanda kenabian) dalam diri nabi Muhammad saw. Konon, saat pergi 

berdagang bersama pamannya ke Syam rombongannya bertemu dengan 

seorang Rahib. Seorang Rahib tersebut melihat awan menaungi nabi 

Muhammad saw. yang kejadian itu tidak pernah sekalipun dilihatnya.  

Pada lirik ََٝذَْٝلَ ثََِْٞ َٗرَزَىَّوْ - ٝجَکِْٜ اىؼُ٘دُ َٗأرََبك  (telah datang kepadamu 

sebatang pohon dalam keadaan menangis dan tunduk di antara kedua 

tanganmu). Kalimat sebatang pohon menangis yang datang kepada nabi 

Muhammad saw. juga menjadi tanda bahwa sosok nabi Muhammad saw. 

sangat dirindukan oleh semua makhluk bahkan sebatang pohon sekalipun 

yang kita ketahui merupakan benda mati.  

Pada lirik ْاىُّْفُْ٘سُ اىظجَُّْٜ ػِْْذَكَ - َٝبحجَِٞجِْٜ َٗاعزْجََبسَد  (dan dia (kijang) 

meminta perlindungan kepadamu wahai kekasihku seekor kijang liar) 

menjelaskan mengenai kasih sayang yang dimiliki nabi Muhammad saw. 

terhadap semua mahkluk. Seekor kijang liar meminta kepada nabi agar 

                                                        

207Fadhl Hasan Abbas, Al-Balaghah: Funuunuha wa Afnaanuhaa (Cet; 4, Dar Al-
Furqan: Yordan, 1997), h. 213.  
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memerintahkan seorang pemburu untuk melepaskannya untuk menyusui 

anaknya. Sungguh penciptaan nabi Muhammad saw. merupakan rahmatan lil 

‘aalamiin. 

Pada bait kesembilan dan kesepuluh menjelaskan mengenai kerinduan 

yang mendalam sang penyair terhadap nabi Muhammad saw. Pada bait 

kesepuluh, penyair juga mengungkapkan bahwa semua orang yang ada di 

alam ini merindu dengan sedalam-dalamnya rindu kepada nabi Muhammad 

saw. ini dilihat dalam lirik َُّٗىٌَُْٖ ، اىججَِِِْٞ ثَبِٕٜ َٝب فِْٞلَ ، َٕبٍُ٘ا اىگُِْ٘ فِی ٍَِْ کُو 

ٗحََُِِْْٞ َٗاشزَِْٞبقُ ، غَشَاًُ فِْٞلَ  (setiap orang yang ada di alam ini mereka rindu 

dan cinta kepadamu (Muhammad saw.) wahai yang cemerlang dahinya). Ini 

adalah musnad ilaih yang bermakna khusus tapi musnad ilaih ini sebagai 

sesuatu yang tetap.208 Dalam bait ini kerinduan dan cinta yang dimiliki ummat 

merupakan kerinduan dan cinta yang begitu mendalam ini dikuatkan dalam 

lirik ٌَُْٖٗحََُِِْْٞ َٗاشزَِْٞبقُ ، غَشَاًُ فِْٞلَ َٗى . Bahkan ungkapan kerinduan mereka 

dibarengi dengan pujian ini dilihat pada lirik اىججَِِِْٞ ثَبِٕٜ َٝب  (wahai yang 

cemerlang dahinya) mengandung pujian atas nabi Muhammad saw, betapa 

elok parasnya tiada henti pujian dipanjatkan kepadanya. 

Pada bait kesebelas menjelaskan mengenai sifat nabi Muhammad saw. 

yang membuat orang ragu atas sifat yang melekat dalam diri nabi saw. yang 

hamper mendekati kesempurnaan. Lalu disambung dengan pemberitahuan 

bahwa nabi Muhammad saw. merupakan penutup para Rasul dan para hamba 

bersyukur dengan penciptaan beliau. 

Pada bait kedua belas berisi pengharapan para hamba terhadap nabi 

Muhammad saw. َ دُك بْ ُُِ عَ غْنِٞ َِ ٌُ  فضَْيلََُ ٝشَْجُ٘ اى ْٞشَُ اىجَ  hambamu)  اىغَفِ

yang miskin, mereka mengharap anugerahmu dengan melimpah, sungguh 

                                                        

208Fadhl Hasan Abbas, Al-Balaghah: Funuunuha wa Afnaanuhaa, h. 218.  
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saya berbaik sangka kepadamu wahai pembawa kabar dan pembawa 

peringatan). Kalimat ini adalah kalimat musnad dan musnad ilaih. Penyebutan 

kata ‘Abduka yang harus didahulukan agar perasaan suka cita yang 

disampaikan penyair cepat sampai kepada audien.209 Penyair berhasil 

memberikan fokus teks dengan mendahulukan kata ‘Abduka sebagai isyarat 

bahwa kita semua adalah seorang hamba. Lalu dilanjutkan dengan perkataan 

penyair  bahwa selalu berbaik sangka kepada nabi َ ك يْ ْْذُُ قذَُْ فِ  ، ظَِّْٜ احَْغَ

ْٞشُُ ْٝشُُ ٝبَثشَِ ٝبَّزَِ  (sungguh saya berbaik sangka kepadamu wahai pembawa berita 

dan pembawa peringatan). Maksudnya adalah sama dengan yang di atas, agar 

pembaca lebih fokus kepada musnad ilaih nya yaitu Fiika (pada dirimu).  

Pada bait ketiga belas berisi do’a-do’a/harapan-harapan penyair 

terhadap nabi Muhammad saw. sebagai wasilah kepada Allah swt. agar 

diberikan pertolongan dan keselamatan dari api neraka. Bisa kita lihat dalam 

lirik ي نِ ثْ اغَِ اجَِشِّْٜ فَ ْٞشُُ ٝبَ - َٗ جِ ٍُ َُِ ْٞشُِ ٍِ ؼِ اىغ   (maka tolonglah aku, 

selamatkanlah aku wahai penyelamat dari api neraka). Kalimat ini termasuk 

dalam kategori Insya thalabiy li al-amri atau kalimat yang menuntut terjadinya 

sesuatu. Tuntutan ini melakukan sesuatu yang datang dari atas kepada yang ada 

dibawahnya.210 Kalimat di atas berbentuk fiil amar yang bermakna perintah 

dan kalimat perintah ini terkadang menyimpang dari makna aslinya dan 

menunujukkan makna-makna lain yang difahami dari konteks pembicaraan 

atau kondisi tertentu.211 Ungkapan ini menunjukkan makna doa karena 

perintah tersebut berupa permohonan yang dari bawah kepada yang diatas. 

Agitsni wa Ajirnii dalam syair tersebut meskipun berbentuk fiil amar, 

                                                        

209Abduh Abdul Aziz Qalqailah, Al-Balaghah Al-Isthilahiyyah,  h. 223.  

210In’am Fawwal ‘Akkawiy, Al-Mu’jam Al-Mufashsal Fii ‘Ulum Al-Balaghah: Al-Badi’-Al-
Ma’ani-Al-Bayan (Cet; 2, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah: Beirut, 1999), h. 220  

211Ahmad Mathlub Dan Hasan Al-Bashir, Al-Balaghah wa Al-Tathbiq (Cet; 2, Wizarah al-
Ta’lim Al-‘Aliy Wa Al-Bahts Al-‘Ilmiy: Iraq, 1999), h. 123.  
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keduanya tidak menunjukkan makna amr yang hakiki tetapi menunjukkan 

makna doa. Sebab kata tersebut digunakan dalam konteks permohonan 

seorang hamba kepada Tuhannya. 

Pada bait keempat belas menjelaskan mengenai kebahagiaan seorang 

hamba atas kelahiran nabi Muhammad saw. yang ditandai pada lirik َد عِ  سَ

ٚ قذَُْ ػَجْذُ  يّّٰ ََ ٚ - رَ ّْجَيّٰ ا َٗ ُُْْٔ ُُِ ػَ ْٝ اىحَضِ  . kata َد عِ سَ  berarti bahagia, 

kebahagiaan seorang hamba dikuatkan dengan kata َُْقذ ٚ يّّٰ ََ رَ  . kata َُْقذ 

merupakan taukid (penguat), artinya kebahagiaan seorang hamba atas 

lahirnya seorang nabi Muhammad saw. sungguh kebahagiaan yang nyata 

dengan perangainya yang tidak ada pada makhluk lainnya. Dilanjutkan kalimat 

ٚ ّْجَيّٰ ا َٗ ُُْْٔ ُُِ ػَ ْٝ اىحَضِ  (hilanglah kesedihan dari hamba). Penggunakan kata 

‘abdun pada ungkapan ini adalah berbentuk nakirah yang bermakna siapapun 

itu pasti akan Bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad saw dan hilanglah 

kesedihan.  

Pada bait kelima belas, penyair mengungkapkan bahwa keturunan nabi 

Muhammad saw. merupakan keturunan yang suci asalnya, ditunjukkan pada 

lirik َ س يْ ٚ لَ ْْلَُ اصَْمّٰ ُِِاىحُغَُْٞ جَذُ  ٝبَ ، قظَُ   اصَْلًَُ ٍِ   (sama sekali tidak pernah 

ada orang yang lebih suci dari nabi Muhammad saw.). Nasab nabi Muhammad 

saw. merupakan sebaik-baiknya nasab. Allah swt. telah memelihara nasabnya 

sebelum dan sesudah kelahirannya. Kemuliaan nasab beliau juga Penyair 

lantunkan dalam Natsr Barzanji pasal 2 : ا ذ لك وه ظمت س ه ن د رائ ان ف ن  ب

ة ن س ة ال ي ن س ال  (inilah kalung yang butiran-butiran mutiaranya terangkai 

oleh Sunnah yang tinggi). Lalu dilanjutkan م أعظ ه ف د من ب ق قت ع أل  ت

ه ب واك ة ك دري ال  (alangkah agungnya nasab itu dari untaian permata yang 

bintangnya gemerlapan). Nasab beliau diumpamakan sebagai kalung 

mutiara/permata yang terangkai atau tiada putus kemurniannya dan tidak 
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padam sinarnya (tidak terputus kesuciannya). Seperti yang kita ketahui 

bersama bahwa sebelum dilahirkannya nabi Muhammad saw. dan islam 

diperkenalkan pada masyarakat Quraisy, masyarakat Quraisy berada dalam 

kegelapan. Sering melakukan perbuatan nista, seperti mabuk-mabukan, 

perzinahan, dsb. Akan tetapi Allah swt. memelihara nenek moyang nabi 

Muhammad saw. dari perbuatan nista tersebut, seperti yang diungkapkan 

Penyair dalam penggalan Natsr barzanji م ر ه واك سب من ب ه ن  الله طهر

ى ال ع اح من ت ف ة س ي ل اه ج ال  (alangkah mulianya keturunan yang 

disucikan Allah swt. dari perzinaan jahiliyyah). 

Pada bait keenam belas sampai bait kesembilan belas merupkan doa-

doa yang dipanjatkan Penyair kepada Allah swt. agar diberikan rahmat yang 

tiada hentinya, memohon ampun agar dihapuskan dosa-dosa serta keburukan-

keburukan baik yang tersingkap maupun yang tersembunyi. Dan memohon 

rahmat atas nabi Muhammad saw. beserta memohon kebaikan atas rangkaian 

syair pujiannya atas nabi Muhammad saw.  

 

B. Analisis Ketidaklangsungan Teks Barzanji Mahal al-Qiyam 

1. Penggantian Arti (Displacing of Meaning) 

Penggantian arti pada syair maḥāl al-qiyām terdapat pada lirik  أَششقََ

اىجُذُْٗسُ ٍُِْْٔ فَبخْزَفَذْ - ػَيََْْٞب اىجَذْسُ  . Lirik diatas mengandung majas metafora. 

Kutipan ََػَيََْْٞب اىجَذْسُ أَششق  diartikan telah terbit bulan purnama diatas kami. 

Kata ُاىجَذْس (bulan purnama) merupakan bahasa kiasan yang pada syair mahal 

al-qiyam dimaknai dengan nabi Muhammad saw. Kutipan ْاىجُذُٗسُْ ٍُِْْٔ فَبخْزَفَذ  

diartikan maka samarlah purnama-purnama lainnya. Kata ُاىجُذُْٗس (purnama-

purnama lainnya) dalam syair dimaknai dengan para nabi terdahulu.  
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Pada bait 3 dalam syair mahal al-qiyam mengandung majas simile. Lirik 

ُّْ٘س  فَ٘قَْ ُّْ٘س  أَّْذَ - ثَذْس  أَّْذَ شََْظ  أَّْذَ  (engkau (Muhammad saw.) bagaikan 

matahari, engkau (Muhammad saw.) bagaikan bulan purnama, engkau 

(Muhammad saw.) bagaikan cahaya di atas cahaya). Kata  ثَذْس  ,شََْظ, dan  ُّْ٘س 

ُّْ٘س  فَ٘قَْ  merupakan benda diserupakan dengan nabi Muhammad saw. karena 

sifat yang melekat pada diri nabi menyerupai sifat benda-benda tersebut. 

Begitupun dengan lirik َاىصُّذُْٗس ٍِصجَْبحُ ّْذَأَ - َٗغَبىِٜ إِکْغِْٞشُ أَّْذ  (engkau 

(Muhammad saw.) bagaikan logam yang mahal , engkau (Muhammad saw.) 

bagaikan pelita hati).  

Pada bait 6 syair mahal al-qiyam mengandung majas personifikasi. 

Lirik   حََّْذْ اىؼِْٞظَ سَأََْْٝب ٍَب  (kami tidak pernah melihat unta yang merindu 

berjalan ke arah nabi Muhammad saw.). Kata َحََّْذْ اىؼِْٞظ  (Unta yang merindu) 

merupakan personifikasi, karena seekor unta merindu kepada nabi 

Muhammad saw. Tidak mungkin seekor binatang seperti unta memiliki 

perasaan rindu layaknya seorang manusia.  

Pada bait 7 syair mahāl al-qiyām juga mengandung majas personifikasi. 

Terlihat pada lirik َٝجَکِْٜ اىؼُ٘دُ َٗأرََبك  (dan telah datang kepadamu (Muhammad 

saw.) pohon dalam keadaan menangis). kata ُٝجَکِْٜ اىؼُ٘د  merupakan 

personifikasi karena pohon itu menangis, sedangkan kita ketahui bahwa 

pohon tidak mungkin menangis karena itu merupakan sifat manusia. 

Pada bait 10 syair mahāl al-qiyām mengandung majas sinekdoke totem 

pro parte. Yaitu pada lirik ُّاىججَِِِْٞ ٜبِٕثَ َٝب فِْٞلَ - َٕبٍُ٘ا اىگُِْ٘ فِی ٍَِْ کُو  (setiap 

orang di alam ini  merasa bingung (karena cintanya) kepadamu wahai orang 

yang cemerlang dahinya). Kata َُّٕبٍُ٘ا اىگُِْ٘ فِی ٍَِْ کُو  merupakan sinekdoke 

karena seluruh orang yang dimaksud hanya orang-orang yang memiliki 

perasaan bingung bukan semua orang yang ada di dunia ini.  
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Pada bait 16, 17, 18 syair mahal al-qiyam mengandung metonimia 

yaitu pada lirik ا ُٜ  يَ ىِ ْٞغَُ ٝبَ - اىحَغَْبَدُِ َٗ اىذ سَجَبدُِ سَفِ  (wahai zat yang 

menguasai kebaikan-kebaikan, wahai zat yang maha tinggi derajatNya), 

merupakan metonimia dari Allah swt. Pada lirik َ ت  ،اىخَطَٞبَ غَف بسُُ انَْ

َ ت ِٗٛ عَز بسُُ انَْ غَب ََ ُ ،اى م الِ شُِّ عَ ٚ اىغِّ اخَْفّٰ َٗ ،  juga merupakan 

metonimia dari Allah swt. pada kata ُُغَف بس (zat maha pengampun), ُُعَز بس (zat 

yang menutup),  ا ُعَ م لِ  (yang maha mengetahui).  

 

2. Penyimpangan Arti (Distorsing of Meaning) 

Dalam syair mahal al-qiyam terdapat penyimpangan arti pada bait 3 

 merupakan ambiguitas karena mengandung  إِکْغِْٞشُ kata . َٗغَبىِٜ إِکْغِْٞشُ أَّْذَ

makna ganda yaitu bisa diartikan air mata duyung, bisa juga logam mulia. Dan 

dalam syair tersebut diartikan sebagai logam mulia. Nabi Muhammad saw. 

diibaratkan logam mulia yang artinya manusia yang langka, tidak ada 

menyerupainya besertia sifat yang melekat pada dirinya.  

Pada bait 8 syair mahal al-qiyam juga mengandung penyimpangan arti 

yaitu : ٌُُْْٖدىَِْٞو َٝب ىِی قِفْ قُيْذُ - ئِوْآع َٗاىذٍَّْغُ جئِز . Kata دىَِْٞو merupakan 

ambiguitas karena mengandung makna ganda. Kata دىَِْٞو diartikan dalil bisa 

juga diartikan pemandu. Namun, dalam syair mahal al-qiyam kata دَىِْٞو 

diartikan sebagai pemandu, karena disesuaikan dengan kalimat sebelumnya. 

دَىِْٞو َٝب ىِی قِفْ قُيْذُ  , seekor kijang tersebut memanggil pimpinan rombongan. 

Bait 10 syair maḥāl al-qiyām pada lirik ُ َٕبٍُ٘ا اىگُِْ٘ فِی ٍَِْ کُوّ  . kata 

 merupakan ambiguitas yang berarti bingung/mencintai. Dalam syair َٕبٍُ٘ا

mahal al-qiyam bingung : semua orang di jagad raya ini merasa bingung 
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3. Penciptaan Arti 

Penciptaan arti disebabkan oleh beberapa hal diantaranya 

enjambement, rima/bunyi, dan tipografi. 

a. Enjambement 

Pada bait 2 syair maḥāl al-qiyām mengandung penciptaan arti yaitu : 

ْْٞبَ، اىْجذَْسُُ اشَْشَقَُ ُُْْٔ فبَخْزَفَذُْ ػَيَ سُُ ٍِ ْٗ  اىْجذُُ

ثْوَُ ب حُغْْلَُِ ٍِ ْْٝبَ، ٍَ جَُْٔ َٝب قظَُ  سَاَ سُِ َٗ ْٗ شُ  اىغ 

 

Pada bait diatas lirik َاىغُّشُٗسِْ َٗجَْٔ َٝب قظَُّ - سَأََْْٝب ٍَب حُغْْلِ ٍثِْو  

enjambement dapat dilihat dari kelompok kata َحُغِْْل ٍثِْو ُ - سَأََْْٝب ٍَب ,  قظَّ  َٝب ,

اىغُّشُْٗسِ َٗجَْٔ  . Dalam syairnya pada penyusunan bait terdapat tanda garis 

mendatar (-) antara kata سَأََْْٝب ٍَب  dan kata ُ  sebagai pemisah, akan tetapi قظَّ

keduanya masih merupakan satu kesatuan. Sehingga kalau kita susun 

menurut aturan yang umum, syair tersebut mestinya sebagai berikut :  

ثْوَُ ب حُغْْلَُِ ٍِ ْْٝبَ ٍَ جَُْٔ َٝب ،قظَُ  سَاَ سُِ َٗ ْٗ شُ  اىغ 

 

Pada bait 5 lirik pertama juga mengandung enjambement  

 

ب ْْٝبَ ٍَ ْٞظَُ سَاَ ُ ثبِىغ شَٙ ذْ،حَْ ُ اىْؼِ   لَُاىَُِْٞ الِّ 

Dalam lirik diatas kalimatnya juga dipisah dengan tanda garis mendatar 

(-) antara kata ْحََّْذ dan ثِبىغُّشَی yang pada susuan seharusnya itu disatukan 

menjadi : 

 إِىَْٞلَ إِلَّّ ثِبىغُّشَی حََّْذْ اىؼِْٞظَ سَأََْْٝب ٍَب

Syair mahal al-qiyam yang mengandung enjambement juga terdapat 

pada bait 6 sebagai berikut : 

ُِْ جْٖلََُ سَآٙ ٍَ ٌَُ ٝبَ َٝغْؼَذْ، َٗ ْٝ ُِِ مَشِ ْٝ اىذَِ َ٘  اىْ
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ضُلَُ ْ٘ بفِٚ حَ دْ، اىص  جشَ  َُ ًَُ ِٗسْدُّبَ اىْ ْ٘ سُِ َٝ ْ٘  اىْ شُ

Dalam penyusuan syair di atas juga dipisah oleh tanda garis mendatar (-

). Yang seperti sebelumnya merupakan kalimat satu kesatuan. Susunan 

seharusnya sebagai berikut :   

ُِْ جَْٖلَُ سَآٙ ٍَ ٌَُ َٝب َٝغْؼَذْ، َٗ ْٝ ُِِ مَشِ ْٝ اىذَِ َ٘ ضُلَُ  ،اىْ ْ٘ بفِٚ حَ دْ، اىص  جشَ  َُ ًَُ ِٗسْدُّبَ اىْ ْ٘ َٝ 

سُِ ْ٘   اىْ شُ

Enjambement juga terdapat pada bait 10 sebagai berikut : 

 

ُِْ مُوُ  ُُِ فِٚ ٍَ ْ٘ ا، اىْنَ ْ٘ ٍُ ْٞلَُ ٕبَ ِٕٚ ٝبَ فَ ُِِ ثبَ ْٞ  اىْجَجِ

ٌُْ ىَُٖ ْٞلَُ َٗ ، فِ ًُ اشْزِٞبَقُُ غَشَا َٗ ُُِ ْٞ حَِْ  ٗ  

Susunan seharusnya sebagai berikut : 

 

ُِْ مُوُ  ُُِ فِٚ ٍَ ْ٘ ا اىْنَ ْ٘ ٍُ ْٞلَُ ٕبَ ِٕٚ ٝبَ فَ ُِِاىْجَُ ثبَ ْٞ ٌُْ ، جِ ىَُٖ ْٞلَُ َٗ ، فِ ًُ اشْزَِٞبقُُ غَشَا َٗ ُُِ ْٞ حَِْ  ٗ  

 

Pada bait 11 – bait 19 juga merupakan enjambement dengan penjelasan 

seperti sebelumnya.  

b. Rima 

Rima (qafiyah)  yang terdapat dalam syair mahal al-qiyam sebagai 

berikut:  

Bait 1 

ُْٜ ًُ  ٝبَّجَِ ْٞلَ، عَلََ هُُ ٝبَ ػَيَ ْ٘ ًُ  سَعُ ْٞلَُ عَلََ  ػَيَ

ْٞتُُ ٝبَ ًُ  حَجِ ْٞلَ، عَلََ ادُُ ػَيَ َ٘ ْٞلَُ الله صَيَ  ػَيَ

Rima : يَْٞل / يَْٞل 

Bait 2 
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ْْٞبَ، اىْجذَْسُُ اشَْشَقَُ ُُْْٔ فبَخْزَفَذُْ ػَيَ سُُ ٍِ ْٗ  اىْجذُُ

ثْوَُ ب حُغْْلَُِ ٍِ ْْٝبَ، ٍَ جَُْٔ َٝب قظَُ  سَاَ سُِ َٗ ْٗ شُ  اىغ 

Rima : ُْٗسغُّش  جُذُْٗسُ / 

Bait 3 

ّْذَُ ظُ  اَ َْ ّْذَُ شَ ، اَ ّْذَُ ثَذْس  سُ  اَ ْ٘ قَُ ُّ ْ٘ سُ  فَ ْ٘ ُّ 

 اىصُّذُْٗس ٍِصجَْبحُ أَّْذَ - َٗغَبىِٜ إِکْغِْٞشُ أَّْذَ

Rima : ُّْ٘س  / ذُْٗس 

Bait 4 

ْٞتُِ ٝبَ ذُْ ٝبَ حَجِ  َ حَ طَُ ٝبَ ٍُ ْٗ ُِِ ػَشُ ْٞ  اىْخَبفقَِ

 اىقجِْيزََِْٞ بًَإٍَِ َٝب - َٝبٍََُجَّذْ ٍؤََُّٝذْ َٝب

Rima : َِْٞقَِِْٞ / ز 

Bait 5 

ُِْ جْٖلََُ سَآٙ ٍَ ٌَُ ٝبَ َٝغْؼَذْ، َٗ ْٝ ُِِ مَشِ ْٝ اىذَِ َ٘  اىْ

 اىُّْشُْ٘س ًََْٝ٘ ِٗسْدَُّب - اىَُجَشَّدْ اىصَّبفِی حَْ٘ضُلَ

Rima : ذَِِْٝ / شُْ٘س 

Bait 6 

ب ْْٝبَ ٍَ ْٞظَُ سَاَ ُ ثبِىغ شَٙ حَْ ذْ، اىْؼِ ْٞلَُ الِّ   اىَِ

ُػَيَْٞلَ صَيُّ٘ا َٗاىََلََ - أظََيَّذْ قَذْ اىغَََبٍََٔٗ

Rima : َىَْٞلَ /يَْٞل 

Bait 8 

ب ٍَ ْْذَ وَ، شَذُ  ػِ ٍِ حَب ََ ا اىْ ْٗ رَْبَدَ ْٞوُِ َٗ حِ  ىيِش 

ٌُْ غُُ جِئْزُُٖ ٍْ اىذ  ْٞوُُ ٝبَ ىِٜ قفُِْ قيُْذُُ عَبئوِْ، َٗ  دَىِ

Rima : حِْٞوِ /ىِْٞو 
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Bait 13 

اجَِشِّْٜ، فبَغَِثِْْٜ ْٞشُُ بَُٝ َٗ جِ ٍُ َُِ ْٞشُِ ٍِ ؼِ  اىغ 

لََرِٛ، ٝبَغِٞبَثِٜ ٍَ بدُِ فِٜ ٝبَ  َ ِٖ سُِ ٍُ ْ٘ ٍُ  الُّْ

Rima : ُِس ْ٘ ٍُ ْٞشُِ /  ػِ

Bait 14 

، قذَُْ ػَجْذُ  عَؼِذَُ يٚ  ََ ّْجَيَٚ رَ ا َٗ ُُْْٔ ُُِ ػَ ْٝ  اىْحَضِ

َ ك يْ ٜ ثذَْسُ  ٝبَ فِ صْفُُ فيَلََُ - رجََيّّٰ َ٘ ُُِ اى ْٞ  اىحَغِ

Rima : ُُف ُُِ ْٞ اىحَغِ ُُِاىحَضُِ ُُٓ / ْٝ  

Bait 15 

ْٞظَُ ْْلَُ اصَْمَٚ ىَ ُِِ جَذُ  ٝبَ قظَُ  اصَْلََ، ٍِ ْٞ  اىْحُغَ

ْٞلَُ ، الله فؼََيَ ب صَيٚ  ًَ هَُ دَآئِ ْ٘ سُِ طُ ْ٘ ُٕ  اىذ 

Rima : ُِس ْ٘ ُٕ/ ُِِ ْٞ  عَ

Bait 16 

 ُٜ ىِ َٗ  اىذ سَجَبدُِ سَفغَُِ ٝبَ اىْحَغَْبَدِ، ٝبَ

ةَ، ػَِّْٜ مَفِّشُْ ْ٘ ُّ اغْفشُِْ اىز  ُِّٞ ػَْٚ  َٗ  ئبَدُِاىغ 

Rima : ُِجَبدُِ /ئبَد 

Bait 17 

ّْذَُ ةُِ اىْخَطَبٝبَ، غَف بسُُ اَ ْ٘ ُّ اىز  ثقِبَدُِ َٗ ْ٘ َُ  اىْ

ّْذَُ ِٗٛ، عَز بسُُ اَ غَب ََ ْٞوُُ اىْ قِ ٍُ  اىْؼَثشََادُِ َٗ

Rima : ُِثقِبَدُِ /ثشََاد 

Bait 18 

ٌُُ شُِّ ػَبىِ اخَْفَٚ، اىغِّ ْٞتُُ َٗ غْزجَِ ادُِ ٍُ َ٘ ػَ  اىذ 
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ْبَ سَةُِّ َْ ُْٞ فبَسْحَ َِ ْٞغُِ ؼًب،جَ َِ بىُِ ثِجَ  حَبدُِاىص 

Rima : ُِادُِ /ىحَِبد َ٘  ػَ
 

C. Analisis Matriks, Model, dan Varian Teks Barzanji Maḥāl al-Qiyām 

Matriks pada syair maḥāl al-qiyām adalah secara umum menggambarkan 

tentang Muhammad insānul kamil. Pada dasarnya syair maḥāl al-qiyām ini 

merupakan luapan kekaguman seorang syekh Ja’far al-Barzanji tentang 

keistimewaan pada diri nabi Muhammad saw. yang tidak ditemukan pada 

manusia lainnya. Di sana beliau menemukan tanda-tanda kenabian nabi 

Muhammad saw. sejak dalam kandungan, sifat rahmah yang dimiliki nabi 

Muhammad saw. terhadap semua makhluk dan pujia-pujian yang dipanjatkan 

penyair dengan mengkiaskannya dengan idiom-idiom alam raya secara 

hiperbola. Penyair juga mengungkapkan dalam syair bagaimana manfaat dari 

kita mengingat nabi dan menjadikannya suri tauladan dalam kehidupan.  

Selain matriks, terdapat pula model dan varian. Model adalah kata atau 

kalimat yang dapat mewakili bait dalam syair. Model dapat pula dikatakan 

sebagai aktualisasi pertama dari matriks. Model dalam syair mahal al-qiyam 

adalah nabi Muhammad saw. Setiap bait dalam syair ini mengungkapkan 

bagaiman nabi Muhammad saw. itu, bagaimana penciptaannya, bagaimana 

sifatnya, kenapa beliau menjadi insan yang dirindukan. Ini terlihat dalam bait 

1 sebagai berikut : 

ُْٜ ْٞلَ، ًُ عَلََُ ٝبَّجَِ هُُ ٝبَ ػَيَ ْ٘ ًُ  سَعُ ْٞلَُ عَلََ  ػَيَ
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ْٞتُُ ٝبَ ًُ  حَجِ ْٞلَ، عَلََ ادُُ ػَيَ َ٘ ْٞلَُ الله صَيَ  ػَيَ

 Pada bait di atas penyair langsung membukanya dengan pujian dan doa 

kepada nabi Muhammad saw. 

 Adapun varian-varian dalam syair mahal al-qiyam yaitu sebagai berikut 

: pertama, syair mahal al-qiyam diawali dengan puji-pujian atas nabi 

Muhammad saw. seperti pada bait 1 di atas. Kedua, dijelaskan kejadian luar 

biasa yang terjadi pada saat kelahirannya/adanya irhas yang terjadi di awal 

penciptaan beliau. Seperti pada lirik ُُ أظََيَّذْ قَذْ َٗاىغَََبٍَٔ، ػَيََْْٞب اىجَذْسُ أَششقََ    

Beliau diibaratkan sebagai bulan purnama yang membawa cahaya (ajaran 

islam)  untuk menerangi kegelapan (keburukan-keburukan/kenistaan-

kenistaan zaman jahiliyah). Ketiga, nabi Muhammad saw. memiliki paras yang 

tampan dan sifat penyayang terhadap semua makhluk seperti yang terlihat 

dalam lirik berikut : 

ثْوَُ ب حُغْْلَُِ ٍِ ْْٝبَ، ٍَ جَُْٔ َٝب قظَُ  سَاَ سُِ َٗ ْٗ شُ  اىغ 

ب ْْٝبَ ٍَ ْٞظَُ سَاَ ُ ثبِىغ شَٙ حَْ ذْ، اىْؼِ ْٞلَُ الِّ   اىَِ

ارَبَكَُ دُُ َٗ ْ٘ ، اىْؼُ ْٜ رزََى وُْ ٝجَْنِ َٗ َُِ ْٞ ْٝلَُ ثَ  َٝذَ

اعْزجََبسَدُْ ، ٝبَ َٗ ْٜ ْٞجِ ْْذَكَُ حَجِ ُُٜ ػِ سُُ اىظ جْ ْ٘  اىْ فُ

Ketiga, nabi Muhammad saw. adalah manusia yang dicintai semua orang 

seperti pada lirik : ٌَُْٖغَشَاًُ فِْٞلَ َٗى ,  

Keempat, penyair memuji dan memanjatkan doa atas nabi sebagai 

penghormatan nabi Muhammad saw. yang terlihat pada bait-bait terakhir dari 
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syair mahāl al-qiyām. 

D. Analisis Hipogram Teks Barzanji Mahal al-Qiyam 

Hipogram potensial dari syair mahāl al-qiyām adalah penjabaran dari 

matriksnya yaitu Muhammad insan kamil. Bahwa Muhammad saw. sebagai 

manusia sempurna memiliki sifat yang jujur, amanah, fathonah, dan tabligh, 

pengasih, penyayang manusia yang suci sejak lahir. Nabi Muhammad saw. 

merupakan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya. 

Adapun hipogram aktualnya yaitu syair mahāl al-qiyām ini diciptakan 

berdasarkan kecintaan terhadap junjungan nabi Muhammad saw., sebagai 

penghormatan kepada beliau. Memuat riwayat hidup baginda Nabi 

Muhammad saw. dari lahir hingga beliau wafat hingga kisah-kisah yang 

menggambarkan kemulyaan pribadi Nabi Muhammad saw. sebagai suri 

tauladan.  

E. Relevansi Simbol dengan tradisi Islam 

1. Simbol Badrun  

Bulan Purnama. Dalam kebudayaan Islam, bulan purnama memiliki 

makna penting terutama terkait dengan kalender Islam. Bulan purnama 

menandai awal dari bulan hijriah, yang digunakan dalam penentuan waktu 

untuk berbagai kegiatan agama, termasuk penentuan awal Ramadan dan Idul 

Fitri. Selain itu, bulan purnama juga memiliki makna spiritual, di mana momen 

tersebut sering dihubungkan dengan peningkatan ibadah, introspeksi, dan 

meningkatkan hubungan dengan Allah. Dalam beberapa tradisi Islam, bulan 

purnama juga dianggap sebagai waktu yang istimewa untuk amal kebajikan 
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dan doa. 

2. Syamsun/ Matahari.  

3. Nūr/Cahaya 

Dalam tradisi kebudayaan Islam, cahaya memiliki makna simbolis yang 

mendalam. Cahaya sering dihubungkan dengan aspek spiritual dan keilahian. 

Beberapa konsep terkait dengan cahaya dalam konteks Islam melibatkan: Nur 

Cahaya Ilahi, Kehadiran Ilahi, Pencerahan dan Kebenaran serta Ketentraman 

dan Keberkahan. Dengan demikian, cahaya dalam tradisi kebudayaan Islam 

sering menjadi simbol spiritualitas, ilmu pengetahuan, dan keberkahan yang 

bersumber dari Allah swt. 

4. Miṣbaḥ/lampu 

Lampu dalam pandangan agama termasuk dimensi spiritual  

5. Kiblat 

Memiliki makna penting bagi umat Islam. Kiblat merupakan simbol 

kesatuan umat Islam di seluruh dunia, menunjukkan penghormatan dan 

ketaatan terhadap ajaran agama. Relevansi kiblat dengan kebudayaan Islam 

mencakup beberapa aspek: 

a. Simbol Kesatuan 

Kiblat adalah titik fokus yang menghubungkan umat Islam di seluruh 

dunia. Saat melaksanakan salat, orang-orang dari berbagai latar belakang 

budaya dan etnis menghadap arah yang sama, menunjukkan persatuan dalam 

keimanan dan ibadah. 

b. Keterkaitan dengan Sejarah 

Kabah sebagai kiblat memainkan peran penting dalam sejarah Islam, 

termasuk peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. 
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Kiblat mengingatkan umat Islam akan perjalanan dan pengorbanan dalam 

sejarah awal Islam. 

c. Pentingnya Ibadah 

Kiblat memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan salat, salah 

satu rukun Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan Islam sangat 

terkait dengan praktik keagamaan, dan kiblat menjadi bagian integral dari 

ritual sehari-hari. 

d. Kesatuan dalam Identitas Islam 

Kiblat memperkuat identitas Islam dalam kebudayaan dengan 

menekankan bahwa umat Islam memiliki landasan agama yang sama. Ini 

menciptakan ikatan spiritual dan sosial yang melintasi batas geografis dan 

etnis. Secara keseluruhan, kiblat memiliki relevansi yang mendalam dengan 

kebudayaan Islam karena tidak hanya menjadi panduan praktik keagamaan, 

tetapi juga menjadi simbol kesatuan, sejarah, dan identitas umat Islam di 

seluruh dunia. 

6. Wajah 

Wajah memiliki makna penting bagi umat Islam dalam konteks kebudayaan 

Islam. Beberapa aspek makna wajah dan relevansinya meliputi: 

a. Ekspresi Spiritualitas  

Wajah sering mencerminkan ekspresi spiritualitas dan kehormatan 

dalam kebudayaan Islam. Sikap hormat dan kesopanan dalam berinteraksi 

dengan orang lain tercermin melalui ekspresi wajah. 

b. Komunikasi Tanpa Kata 

Dalam budaya Islam, komunikasi tidak selalu terjadi melalui kata-kata. 

Ekspresi wajah dapat menjadi sarana komunikasi tanpa kata yang 
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mengungkapkan rasa syukur, kesabaran, atau kegembiraan, menciptakan 

ikatan emosional di antara umat Islam. 

c. Nilai Kebersihan dan Kecantikan 

Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dan kecantikan. 

Menjaga wajah agar bersih dan terawat menjadi bagian dari praktik 

kebersihan pribadi yang dianjurkan dalam Islam. 

d. Simbol Identitas dan Pengenalan 

Wajah juga merupakan bagian dari identitas personal dan kelompok. 

Melalui wajah, umat Islam dapat dikenali dan diidentifikasi dalam masyarakat, 

menciptakan hubungan sosial dan kebersamaan. 

e. Adab dalam Berinteraksi Islam 

Menekankan adab dan etika dalam berinteraksi sosial. Wajah menjadi 

alat utama untuk menyampaikan rasa hormat, kesopanan, dan perhatian 

dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama. 

Secara keseluruhan, wajah memiliki relevansi yang kuat dengan 

kebudayaan Islam sebagai sarana ekspresi spiritual, komunikasi non-verbal, 

dan identitas personal. Adab dan nilai-nilai etika Islam tercermin melalui sikap 

dan ekspresi wajah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari  

7. Telaga  

Telaga adalah Dalam kebudayaan Islam, makna telaga atau mata air 

seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual dan simbolisme. Beberapa 

aspek makna telaga dan relevansinya dengan kebudayaan Islam melibatkan: 

a. Simbol Keberkahan dan Pemurnian 

Telaga dalam tradisi Islam sering dianggap sebagai simbol keberkahan 

dan pemurnian. Mata air yang bersih mencerminkan kebersihan spiritual dan 
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keberkahan hidup yang diharapkan dari umat Islam. 

b. Asosiasi dengan Sumber Air Hidup Air 

Air adalah sumber kehidupan, dan telaga sering dianggap sebagai 

metafora dari kehidupan yang abadi atau kehidupan setelah mati. Dalam 

konteks ini, telaga dapat mencerminkan harapan akan kehidupan yang kekal 

di akhirat. 

c. Tempat Pemberian Amal 

Beberapa kisah dan tradisi dalam Islam menyebutkan bahwa 

memberikan sumbangan atau amal di sekitar mata air atau telaga dapat 

membawa berkah. Hal ini menciptakan hubungan antara kebaikan sosial dan 

keberkahan yang berasal dari sumber air. 

d. Makna dalam Konteks Sejarah Islam 

Beberapa peristiwa sejarah Islam terkait dengan mata air atau telaga, 

seperti kisah Ismail dan Hagar di Makkah yang mengarah pada munculnya 

Zam-zam, memberikan makna khusus terhadap air dalam kehidupan umat 

Islam. 

e. Sumber Inspirasi Seni dan Puisi 

Telaga juga sering menjadi subjek dalam seni Islam dan puisi, 

menciptakan representasi estetis yang menggambarkan nilai-nilai spiritual, 

ketenangan, dan keindahan. 

Dengan demikian, telaga memiliki relevansi dengan kebudayaan Islam 

karena mencerminkan nilai-nilai spiritual, keberkahan, dan keterkaitan dengan 

air sebagai simbol kehidupan. Kisah-kisah dan simbolisme seputar mata air 

atau telaga juga berkontribusi pada warisan budaya Islam. 
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8. Awan tebal Dalam Islam 

Awan tebal dapat memiliki makna simbolis yang terkait dengan 

kehidupan, pengalaman, dan hikmah Allah. Beberapa aspek makna awan tebal 

dan relevansinya dalam kebudayaan Islam melibatkan: 

a. Ujian dan Cobaan 

Awan tebal dapat dianggap sebagai metafora untuk ujian atau cobaan 

yang melibatkan kesulitan dan kegelapan. Dalam Islam, umat diajarkan untuk 

bersabar dan bertawakal dalam menghadapi cobaan hidup, dengan keyakinan 

bahwa di balik setiap kesulitan terdapat kemudahan. 

b. Rahmat dan Karunia Allah 

Meskipun awan tebal dapat membawa hujan atau ujian, dalam Islam, 

umat juga diajarkan bahwa setiap keadaan, termasuk ujian, membawa rahmat 

dan karunia Allah. Pemahaman ini menciptakan keterkaitan dengan keyakinan 

akan kebijaksanaan Allah dalam setiap peristiwa. 

c. Penjagaan dan Perlindungan 

Awan tebal juga dapat dianggap sebagai bentuk penjagaan dan 

perlindungan Allah. Pemahaman bahwa Allah adalah pelindung dan 

pemelihara umat-Nya memberikan ketenangan dalam menghadapi situasi 

yang sulit. 

d. Pertanda Taubat dan Kesucian 

Dalam beberapa hadis, hujan yang turun setelah awan tebal disebutkan 

sebagai tanda taubat dan kesucian. Ini mencerminkan pemahaman bahwa 

kesulitan dapat diikuti oleh kebaikan dan pemurnian. 

e. Simbol Estetika dalam Seni Islam 

Awan tebal dan elemen alam sering digunakan dalam seni Islam untuk 
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menciptakan karya seni yang indah dan menyampaikan pesan-pesan spiritual. 

Ini menunjukkan bagaimana elemen-elemen alam dapat diintegrasikan dalam 

warisan seni dan budaya Islam. 

Secara keseluruhan, makna awan tebal dalam Islam berkaitan dengan 

persepsi dan pemahaman tentang kehidupan, ujian, dan karunia Allah. 

Relevansinya dengan kebudayaan Islam dapat tercermin dalam seni, sastra, dan 

cara pandang masyarakat terhadap tantangan hidup. 

9. Pohon 

Pohon dalam Islam memiliki makna simbolis yang mendalam dan 

relevan dengan kebudayaan Islam. Beberapa aspek makna pohon dan 

relevansinya melibatkan: 

a. Simbol Kehidupan dan Kekal Abadi 

Pohon sering dianggap sebagai simbol kehidupan yang terus-menerus 

berkembang dan tumbuh. Dalam konteks Islam, ini dapat mencerminkan 

konsep kehidupan yang abadi di akhirat bagi mereka yang bertakwa. 

b. Tanda Kehadiran Allah 

Pohon yang tumbuh dan berbuah dapat dianggap sebagai tanda 

keberadaan Allah yang melimpah-limpah kasih dan rezeki-Nya. Ini 

menciptakan keterkaitan antara alam dan penciptanya. 

c. Pesan tentang Keseimbangan Alam 

Pohon yang tumbuh dan memberikan buah juga dapat diartikan 

sebagai pesan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan 

memanfaatkannya dengan bijak, sesuai dengan ajaran Islam tentang tanggung 

jawab manusia sebagai khalifah di bumi. 
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d. Simbol Kebaikan Sosial 

Pohon dapat dianggap sebagai simbol kebaikan sosial dan berbagi 

rezeki. Dalam banyak tradisi, memberikan buah atau manfaat dari pohon 

kepada orang lain dianggap sebagai perbuatan baik. 

e. Estetika dalam Seni Islam 

Pohon dan elemen alam lainnya sering digunakan dalam seni Islam 

untuk menciptakan karya seni yang indah dan menyampaikan pesan-pesan 

spiritual. Seni ini mencerminkan keindahan alam sebagai ciptaan Allah. 

Relevansinya dengan kebudayaan Islam terlihat dalam pemahaman 

bahwa alam merupakan tanda keagungan Allah, dan manusia memiliki 

tanggung jawab untuk menjaganya. Pohon sebagai simbol kehidupan dan 

rezeki juga tercermin dalam kebaikan sosial dan seni Islam, menciptakan 

ikatan antara spiritualitas, alam, dan kehidupan sehari-hari. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Teori semiotika Michael Riffaterre menekankan pada aspek-aspek 

linguistik dan semiotik dalam pemahaman teks. Riffaterre memandang teks 

mahāl al-qiyām sebagai suatu struktur semiotik yang memiliki dua tingkatan, 

yaitu tingkat pertama (primaire) dan tingkat kedua (secondaire). Dalam tingkat 

pertama, teks ini dianggap sebagai tanda atau simbol yang merujuk pada 

realitas di luar teks itu sendiri. Sementara itu, tingkat kedua menyoroti 

interpretasi atau resepsi pembaca terhadap teks. 

Pentingnya konsep "paratexte" dalam teori ini menunjukkan bahwa 

elemen-elemen di luar teks, seperti judul, sampul buku, dan pengantar, dapat 

memengaruhi interpretasi pembaca terhadap teks. Riffaterre juga menggagas 

istilah "superlecteur" yang merujuk pada pembaca ideal yang mampu 

memahami struktur semiotik dan konvensi yang mendasari suatu teks. 

Dalam keseluruhan, teori semiotika Michael Riffaterre mengajukan 

pendekatan yang cermat terhadap struktur dan makna teks, dengan 

memperhatikan peran pembaca sebagai pihak yang aktif dalam proses 

interpretasi. Syair " mahāl al-qiyām " memberikan pengalaman spiritual, 

estetik yang kaya bagi. Penggunaan bahasa yang indah, kaya dengan ritme, 

kandungan makna, bentuk dan susunan kata dari setiap baitnya mampu 

membuat pembaca terhipnotis dengan nilai-nilai keindahannya. Repetisi 
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menciptakan hubungan emosional dan refleksi dalam pembaca. Dalam 

menganalisis syair mahāl al-qiyām ini dilakukan pembacaan heurestik dan 

pemabcaan hermeneutik. Saat pembacaan heurestik dilakukan pada syair 

tersebut masih memiliki makna yang terpisah, tersebar, bahkan rancu. Setelah 

dibaca dan dianalisis hermeneutiknya serta dengan adanya matriks, model dan 

hipogram maka didapatilah makna dari syair karya syekh al-Barzanji tersebut 

bahwa dalam syairnya menceritakan sesungguhnya nabi Muhammad saw, 

merupakan manusia yang mulia dirinya beserta moyangnya, bersih 

keturunannya dan memiliki suri tauladan yang baik. Kelahirannya begitu 

ditunggu-tunggu dengan cahaya yang membalutinya hingga akhir hayatnya 

bahkan beribu-ribu tahun hingga sekarang namanya serta kepopuleran 

perangainya selalu dipuja-puja. 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teori 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori semiotika Michael 

Riffaterre. Dalam teori ini terdapat beberapa tahapan yaitu heuristik, 

hermeunitik, ketidaklangsungan ekspresi, matriks, model, varian, dan 

hipogram. Tahapan ini digunakan peneliti untuk mencari teks yang 

dimaksud dan memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai tanda-

tanda yang mempunyai makna 
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2. Implikasi Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan wawasan terhadap 

literatur yang disajikan dalam teks yang dilakukan dengan menggunakan 

teori semiotika. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan 

dalam pendekatan teori semiotika di Indonesia agar dapat menarik 

perhatian. 

3. Implikasi Metodologi 

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dimana 

peneliti menerapkan metode teori Semiotika dari Michael Rifaterre dengan 

tujuh tahap yaitu, heuristik, hermeunitik, ketidaklangsungan eskpresi, 

matriks, model, varian, dan hipogram.  
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