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KATA PENGANTAR 

 ᚽسم الله الرحمن الرحᘭم

ونَ مِ 
᠑
َكَ لِتᘘِ

᠔
ل
َ
 ق

᠐
ᣢَع ُᡧ ᢕᣌِم

َ ْ
وحُ الأ زَلَ ᗷِهِ الرُّ

َ
قُرْآنَ، ن

᠔
زَلَ ال

َ
ذِي ن

ᡐ
، ال َᡧ ْᢕᣌِـم

᠐
ـحَمْدُ ᕛِ رَبِّ العَال

᠔
ل
᠐
نَ ا

  
᠐

ᣢَع مُ 
َ

ᢾ وَالسَّ  
ُ
ة

َ
ᢾ وَالصَّ  ᠏ᡧ ᢕᣌِمُب  ٍّ ᢝ ِᢔᣍَعَر ᗷِلِسَانٍ  ᗫنَ  ᠒مُنْذِر

᠔
وَحَبᚏِْبِنَا ال نَا  ᙫِيِّ

َ
ن  ، َᡧ ْᢕᣌِوَالـمُرْسَل ᘭَᙫِاءِ 

ْ
ن
َ
الأ فِ  َ ْ ᡫᣃ

᠐
أ

 . ᠒يْن  يَوْمِ الدِّ
᠐

ᣠِحْسَانٍ إឝِِعَهُمْ بᘘِ
َ
، وَمَنْ ت َᡧ ْᢕᣌِجْـمَع

᠐
 آلِهِ وَصَحᘘِْهِ أ

᠐
ᣢَدٍ وَع  مُـحَمَّ
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini mengacu 

pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama R.I., dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 543/b/U/1987. 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 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 mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(‘). 

2. Vokal 
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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 

 
᠐
 fatḥah A A ا

 Kasrah I I اِ 

 
᠑
 ḍammah U U ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harakat dan huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 ᅮَ fatḥah dan yā’ Ai a dan iىْ 

 ᅮَ fatḥah dan wau Au a dan uوْ 

 

Contoh: 

ᘭْفَ 
᠐
 kaifa : ك

 haula : هَوْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

... َ ى   |   ... َ   fatḥah dan alif atau yā’ Ā a dan garis di 
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atas 

 ᅮِى
Kasrah dan yā’ I i dan garis di 

atas 

   ᅮُــو
ḍammah dan wau Ū u dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

 māta : مَاتَ 

 rāma : رَامَ 

 qīla : قᘭِْلَ 

 ᘌَ : yamūtuمُوْتُ 

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh: 

الِ  طْفَ
َ
 الأ

ُ
 rauḍal al-aṭfāl : رَوْضَة

 
ُ
ة

᠐
اضِل فَ

᠔
ل
᠐
 ا

ُ
مَدِيْنَة

᠔
ل
᠐
 al-madīnah al-fāḍilah : ا

حِ 
᠔
ل
᠐
 ا

᠔
ᜓ 

ُ
مَة   : al-ḥikmah 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (    ّᅮ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

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

Contoh:  

نَا  َّᗖَر : rabbanā 

يْنَا  جَّ
َ
 najjainā : ن

حَقُّ  
᠔
ل
᠐
 al-ḥaqq : ا

مَ   عِّ
ُ
 nu’ima : ن

 aduwwun‘ : عَدُوُّ  

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

kasrah ( ّىᅮِـــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

  ٌّᣢَِع : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

  ٌّ ِᢔᣍَعَر : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ال 

(alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُ   لشَّ
᠐
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا



 

  xiv 
 

  
ُ
ة

᠐
زَل

᠔
ل لزَّ

᠐
 al-zalzalah (az-zalzalah) : ا

  
ُ
ة

َ
سَف

᠔
ـل

َ
ـف

᠔
ل
᠐
 al-falsafah : ا

دُ  
َ

ᢾــᘘِــ
᠔
ل
᠐
 al-bilādu : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

 

Contoh: 

 ta’murūna : تأمُرُوْنَ 

 ’al-nau : النّوْءُ   

ءٌ  ْ ᢝ
َ ᡫᣒ    : syai’un 

مِرْتُ 
᠑
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari alquran), Sunnah, 

khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
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Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

  ᗷِ  billāhاd𝚤n̅ullāh   ِᕛ دِيْنُ اللهِ 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, di transliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ْ رَحْمَةِ اللهِ     ᢝ ِ
ᡧᣚ ْهُم hum f𝚤 ̅raḥmatillāh 

10.  Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

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

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

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

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

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

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

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

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

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi alladzi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fīh al-Qur’ān 

 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

 Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi 

 

B. Daftar Singkatan  

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. =  subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. =  ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd  

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥamīd Abū) 
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H =  Hijriah 

M =  Masehi  

SM =  Sebelum Masehi 

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

w. =  Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR              =  Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Rustam 
NIM : 80100222150 
Judul : Interpretasi lirik ḥājah mustakhbiyah karya Muḥammad Ḥamāqī 

analisis semiotika Roland Barthes dan resepsi sastra Wolfgang Iser 

 
Penelitian ini menganalisis lirik lagu "ḥājah mustakhbiyah" karya 

Muḥammad Ḥamāqī dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes dan 
resepsi sastra Wolfgang Iser. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan 
lagu Arab di Indonesia, khususnya di majelis selawat, tanpa memahami makna 
dan konteksnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan denotasi, 
konotasi, dan mitos dalam lirik lagu, serta resepsi sastra lagu "ḥājah 
mustakhbiyah".  

 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan semiotika dan resepsi sastra. Data penelitian diperoleh dari lagu 
"ḥājah mustakhbiyah", komentar di platform TikTok, Youtube, dan berbagai 
sumber kepustakaan. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu "ḥājah mustakhbiyah" memiliki 

makna kompleks yang dapat diinterpretasikan melalui berbagai perspektif. 
Analisis semiotika mengungkapkan denotasi, konotasi, dan mitos dalam lirik 
lagu, yang mencerminkan kompleksitas manusia, kekuatan dan keterbatasan 
komunikasi, serta pentingnya hubungan dalam kehidupan. Analisis resepsi 
sastra menunjukkan bahwa lagu ini diinterpretasikan secara berbeda oleh 
pembaca ideal, pembaca implisit, dan pembaca riil. 

 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa lagu "ḥājah mustakhbiyah" tidak 

sesuai untuk ditampilkan dalam acara keagamaan karena liriknya yang sarat 
dengan pesan-pesan kasmaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi penting dalam pengembangan studi sastra Arab kontemporer dengan 
memahami interpretasi dan resepsi sastra dari lagu "ḥājah mustakhbiyah", 
khususnya pada pengembangan penelitian sastra berbasis makna dan resepsi. 
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 خص لملا

  رستام  :  الإسم

  ۸۰۱۰۰۲۲۲۱۵۰ : رقم الᙬسجᘭل 

ᗷ ᢝاستخدام النظᗫᖁة : عنواع الᘘحث 
ᡨᣚة" لمحمد حماᘭة "حاجة مستخبᘭأغن ᢕᣂتفس   

ᢝ لفولفغانغ إيزر ᢔᣍال الأدᘘارت والاستقᗷ ة لرولاندᘭائᘭمᘭالس 
 

 

 

ᗷ ᢝاستخدام النظᗫᖁة 
ᡨᣚة" لمحمد حماᘭة "حاجة مستخبᘭلمات أغن حثᘘحلل هذا الᘌ

هو   الᘘحث  هذا  وراء  الدافع  إيزر.  لفولفغانغ   ᢝ ᢔᣍالأد والاستقᘘال  ᗷارت  لرولاند  السᘭمᘭائᘭة 

  ᢝ
ᡧᣚ وخاصة  إندونᛳسᘭا،   ᢝ

ᡧᣚ العᘭᗖᖁة   ᢝ
ᡧᣍالأغا الدي ᘭةالاستخدام  المعᗷ ᡧᣎ ،  مناسᘘة  فهم  دون 

 ᢝلمات الأغنᘭة،  يهدف هذا الᘘ والسᘭاق. 
ᡧᣚ المجازي والأسطورة ᡧᣎومع ᢝ

ᡨᣛᘭالحق ᡧᣎمع ᣠحث إ

ᢝ لأغنᘭة "حاجة مستخبᘭة".  ᢔᣍال الأدᘘواستق 

أما   . ᢝ ᢔᣍالأد واستقᘘال   ᢝ
ᣍاᘭمᘭالس ᗷطᗫᖁقة   ᢝᣘنو  ᢝ

ᡧᣛوص هو  المستخدم  الᘘحث  ومنهج 

ᢝᣧ أغنᘭة "حاجة مستخبᘭة" وتعلᘭقات من التᘭك توك واليوتوب فبᘭانات الᘘحث المستخدمة  

  مصادر الأدبᘭة المختلفة. وال

الموجود  الᘘحث  نتائج  إᣠ    ة أما   ᢕᣂشᙬمعقد  ف  ᡧᣎمع لها  مستخبᘭة"  "حاجة  أغنᘭة  أن 

  ᡧᣎومع ᢝ
ᡨᣛᘭالحق ᡧᣎعن مع ᢝ

ᣍاᘭمᘭل السᘭكشف التحلᘌ .ه من وجهات نظر مختلفة ᢕᣂمكن تفسᘌ

 ᢝ
ᡧᣚ والقيود  والقوة  ي،  ᡫᣄᛞال التعقᘭد  تعكس   ᢝ ᡨᣎوال الأغنᘭة،  لمات   ᢝ

ᡧᣚ والأسطورة  المجازي 

ᗷ ᢝأن هذه الأغنᘭة ᘌفᣄها  ᢔᣍال الأدᘘل الاستقᘭاة. يوضح تحلᘭالح ᢝ
ᡧᣚ ة العلاقاتᘭالتواصل، وأهم

 . ᡧ ᢕᣌقيᘭوالقراء الحق ᡧ ᢕᣌوالقراء الضمني ᡧ ᢕᣌشᜓل مختلف من القراء المثاليᚽ  

ᢝ المناسᘘة    والمستفاد 
ᡧᣚ ة" لا تصلح لتأديتهاᘭة "حاجة مستخبᘭحث أن أغنᘘمن هذا ال

ᢝ تطᗫᖔر الدي ᘭة لأن لماتها مليئة  
ᡧᣚ حث مساهمةᘘقدم هذا الᘌ برسائل الحب. ومن المؤمل أن

التف فهم  المعاᣅة من خلال  العᘭᗖᖁة  الأدبᘭة  "الدراسات  ᢝ لأغنᘭة  ᢔᣍالأد والاستقᘘال   ᢕᣂحاجة س

ᢝ تطᗫᖔر ᗷحوث الأدبᘭة بوسᘭلة الاستقᘘال. 
ᡧᣚ ة"، وخاصةᘭمستخب      
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ABSTRACT 

Name :Rustam 
Reg. Number : 80100222150 
Title : Interpretation of the Lyrics of Ḥājah Mustakhbiyah by 

Muḥammad Ḥamāqī: A Semiotic Analysis by Roland Barthes 
and Literary Reception by Wolfgang Iser 

 
This research analyzes the lyrics of the song Ḥājah Mustakhbiyah by 

Muḥammad Ḥamāqī using Roland Barthes' semiotic theory and Wolfgang Iser's 
literary reception theory. It is motivated by the use of Arabic songs in Indonesia, 
particularly in majelis selawat (Islamic gatherings), without understanding their 
meaning and context.This research aims to describe the denotation, connotation, 
and myth in the song lyrics and the literary reception of Ḥājah Mustakhbiyah.  

 
The research method employed is qualitative descriptive, based on 

semiotics and literary reception. Data were collected from the song Ḥājah 
Mustakhbiyah, comments on platforms such as TikTok and YouTube, and 
various literature sources. 

 
The results of this research indicate that the song Ḥājah Mustakhbiyah 

carries a complex meaning that can be interpreted from various perspectives. 
The semiotic analysis reveals the denotation, connotation, and myth within the 
song lyrics, reflecting human complexity, the power and limitations of 
communication, and the importance of relationships in life. The literary 
reception analysis shows that the song is interpreted differently by the ideal 
reader, the implicit reader, and the real reader. 

 
This research concludes that the song Ḥājah Mustakhbiyah is not 

appropriate for religious events due to its lyrics, which are filled with messages 
of romantic love. This research is expected to make a significant contribution to 
the development of contemporary Arabic literary studies by understanding the 
interpretation and literary reception of the song Ḥājah Mustakhbiyah, 
particularly in the development of meaning-based and reception-based literary 
research. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

Arab dan Islam memang sebuah hubungan yang inheren, dapat dilihat 

pada kemunculan Islam sebagai agama, tanah Arab terpilih menjadi tempat awal 

penyebaran ajaran Islam pertama kali. Hal ini bukanlah pemilihan secara yang 

terjadi secara acak, namun perlu diperhatikan apa keistimewaan yang ada di 

sana sehingga Tuhan memilih tanah Arab sebagai pondasi pertama dalam 

penyebaran agama Islam. Mengenai hal ini terdapat sebuah ayat yang implisit 

menunjukkan adanya keistimewaan Arab. Allah berfirman dalam QS Yusuf/12: 

02 

    اِنَّآ انَْزَلْنٰهُ قرُْاٰنًا عَرَبِي̒ا لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُْنَ 
Terjemahnya:  

Sesungguhnya kami menurunkannya berupa al-Quran dengan 
berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.1 

 

Hamka dalam tafsirnya menuliskan bahwa  nabi Muhammad saw. adalah 

sosok dengan kebangsaan Arab, memakai bahasa Arab dan umat yang mulanya 

ia datangi adalah umat yang menggunakan bahasa Arab sebab itu pula al-Qur’an 

diturunkan  kepada beliau menggunakan bahasa Arab guna untuk dibaca dan 

dipikirkan. Bukan semata-mata hanya untuk dibaca melainkan juga untuk 

dipikirkan dan dipahami apa yang menjadi kandungan dan isinya.2 

 
1Tim Penulis, Koro’ang Mala’bi’, 1 ed. (Makassar: Balitbang agama Makassar, 

2019).h.394. 

2Hamka, الأزهر ᢕᣂتفس, in 4, ed. oleh Dendi Irfan, 1 ed. (Jakarta: Gema insani, 2015),  h. 636. 
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Mengapa bangsa Arab dan bahasa Arab yang terpilih? Antara lain adalah 

faktor keindahan bahasanya, Qais Azizah mengutip pendapat Abu al-Hāsan al-

Nadāwi dalam menjelaskan hal ini, bahwa salah satu alasan mengapa Islam 

dapat diterima oleh pemeluknya adalah karena keindahannya, mencakup bahasa 

dan sastranya yang dapat dijadikan mediator dakwah bagi umat.3 Kedalaman 

makna dalam bahasa Arab juga merupakan sebuah keistimewaan yang luar 

biasa sebagaimana yang tersirat pada ayat di atas agar kalian memahaminya 

sebab al-Qur’an tidak hanya berisikan sebuah pedoman seremonial berdiri, 

rukuk, sujud dan seterusnya. Namun juga berisi pedoman mengenai  semua 

sudut kehidupan, sampai pada urusan ekonomi, sosial, dan politik untuk 

mengatur negara.4 

Pemaparan di atas menunjukkan seberapa erat hubungan antara Arab 

dan Islam, lebih jauh dapat dilihat dalam keseharian umat Islam di mana pada 

praktik keagamaan dalam Islam begitu sarat dengan unsur yang berbau Arab. 

Bahkan dalam sebuah kutipan sayyidinā Umar “ من   فإنها  العᘭᗖᖁة  دينᜓم تعلموا  ” 

mengatakan bahwa pelajarilah bahasa Arab karena itu adalah bagian dari 

agamamu.5 Untuk mengulik sejauh mana hubungan Arab dengan Islam dapat 

terbaca pada rukun Islam,  di mana letak kunci keislaman seseorang Ia harus 

mengucapkan dua kalimat syahadat dan lafaz syahadat itu dalam bahasa Arab.6 

 
3Qois Azizah dan Muhammad Zaky Sya’bani, “Integrasi sastra Arab dan Islam serta 

pengaruhnya terhadap sastrawan muslim modern,” Al-fathim, 3 (2022). h. 7. 

4Hamka, الأزهر ᢕᣂتفس,. h. 637. 

ᢝ القرآ  5
ᡧᣚ ةᘭلᘭة آلة لفهم القرآن (دراسة تحلᘭᗖᖁد الغفور, “اللغة العᘘة  محمد عᘌم سورة الزخرف الأᗫᖁ3ن ال(,” ᣑالفص .

  . 25ص. .(2019)

ᢝ سفينة النجا أمجد رشᘭد,  6
ᡧᣍمعا ᣠه ذوي الحجا إᘭ60ص.  (الأردان: دار الفتح). .  ١، ط. ت ب. 
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Selanjutnya merujuk pada rukun Islam yang kedua yaitu Salat, juga sarat 

akan unsur Arab, Salat yang dilaksanakan oleh orang Islam sebanyak lima kali 

dalam sehari. Pada praktiknya Salat bermula dengan takbir dan berakhir dengan 

salam, serta semua bacaan yang ada dalam kegiatan ibadah tersebut berbahasa 

Arab. Serta dianggap tidak sah bilamana dilakukan akulturasi bahasa dengan 

bahasa lokal di dalam Salat seperti dalam mengucap takbir yaitu kalimat Allāh 

Akbār diakulturasi dengan bahasa Indonesia dengan mengucap kata Allah maha 

besar, atau pada kalimat assalamualaikum diubah dengan menggunakan kalimat 

salam kebajikan, maka secara hukum syariat hal tersebut membuat Salat 

seorang muslim tidak sah. 

Bahkan pada rukun Islam yang terakhir yaitu berhaji yang begitu dielu-

elukan oleh masyarakat muslim khususnya di Indonesia lebih khusus lagi di 

masyarakat Sulawesi Barat sebagai tempat asal peneliti, ditemukan kebiasan 

memberikan panggilan khusus kepada mereka yang telah mengerjakan rukun 

tersebut dengan panggilan “pua’aji” atau “amma’aji”.7  Rukun haji ini bukan lagi 

berbau Arab, melainkan harus dilaksanakan di tanah Arab itu langsung dengan 

memperhatikan serangkaian syarat dan rukunnya. 

Setelah memahami hal ini maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

Islam dan Arab adalah sesuatu yang tak terpisahkan, namun di sisi lain harus 

pula dipahami bahwa Arab bukan berarti Islam itu sendiri, di beberapa konteks, 

Islam dan Arab harus dipisahkan contoh konkret yang bisa disaksikan bahwa 

tidak semua hal tentang Arab adalah Islam begitupun sebaliknya, yaitu dengan 

 
7Idham Khalid Bodi, Kalindaqdaq Masaala dalam Bahasa Mandar, 2 ed. (solo: 

Zadahaniva, 2013). h. 10. 



4 
 

 

adanya agama selain Islam yang eksis di tanah Arab, serta dapat disaksikan di 

media sosial peribadatan umat non-Muslim yang berada di tanah Arab mereka 

menggunakan bahasa Arab, jelas saja hal ini tidaklah berkaitan dengan Islam.  

Hal yang demikian ini haruslah lebih diperhatikan jika menjurus dalam 

pembahasan karya sastra Arab karena tidak semua karya sastra Arab berkaitan 

dengan Islam. Terlebih dalam konteks lagu atau nasyid di era modernitas ini 

diperlukan ketelitian dalam menikmati lagu yang ada, agar hal ini sejalan dengan 

nilai-nilai keislaman.8 Karena ada lagu yang sarat dengan unsur romantis tanpa 

ada unsur keagamaan yang banyak viral atau menjadi eksis belakangan ini. 

Sehingga marak terjadi miss konsepsi atau kesalahan pemahaman dalam menilai 

lagu sehingga dapat ditemukan di beberapa perhelatan keagamaan dinyanyikan 

sebuah lagu yang berisi syair-syair garām tanpa pesan keagamaan di dalamnya. 

Hanya karena lagu tersebut berbahasa Arab, maka lagu itu dipandang sebagai 

sesuatu yang Islami akhirnya lagu itu dipilih untuk ditampilkan di beberapa 

perhelatan keagamaan. 

Miss konsepsi inilah yang mengarah pada generalisasi atau tanpa 

pandang bulu mengatakan bahwa Arab equal Islam. Padahal dalam 

kenyataannya tidak semua hal tentang Arab adalah Islam, namun Islam memang 

sangat identik dengan Arab dalam beberapa praktek keagamaannya 

sebagaimana dijelaskan di atas. Bahkan dalam dua rujukan besar agama Islam 

yaitu al-Qur’an dan Hadis semuanya berbahasa Arab. Namun untuk karya sastra 

seseorang harus lebih selektif agar tidak terjadi generalisasi, harus bisa 

 
8Baso Pallawagau et al., “ث النبويᘌتصور الحد ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣤد الإسلاᘭفن ال ش” Jurnal adabiyah, 21.2 (2021). 
h. 299. 
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dibedakan mana karya yang sesuai untuk sebuah perhelatan acara keagamaan 

dan mana karya yang tidak sesuai karena kandungannya yang jauh dari unsur 

keagamaan. 

Sehingga dalam konsep ini perlu diteliti lebih jauh, bagaimana 

sebenarnya makna dan maksud dari lagu ḥājah mustakhbiyah agar lagu ini bisa 

dipahami dan ditempatkan pada posisi yang benar sesuai dengan makna dan 

peruntukannya, karena peneliti menemukan fenomena penggunaan lagu ini di 

tempat yang tidak seharusnya. Dapat dibuktikan dengan sebuah unggahan di 

plaftorm tiktok dari sebuah akun @Riri RIO Makassar yang mana pada unggahan 

tersebut sang vokalis menuai banyak pujian namun ditemukan juga komentar 

berupa kritikan yang berasal dari sebuah akun dengan nama @sya ia 

mengatakan “lagu percintaan digambusin”.  

Hal yang serupa juga diungkap oleh seorang tiktoker (penggiat konten 

untuk platform tiktok ) dengan nama akun @fatimah_jamal dalam kontennya ia 

mengatakan salah culture shock atau perasaan tidak nyaman, bingung  yang ia 

alami sebagai orang Arab yang sekarang domisili di Indonesia adalah 

penggunaan lagu arab apa adanya tanpa memperhatikan artinya, bahkan lebih 

jauh ia mengatakan “Mereka pikir bahwa semua lagu Arab adalah doa dan 

selawat dan semua kata arab adalah doa dan diamini, gimana ini? gimana?” 

pungkasnya dalam konten unggahannya ia mengatakan bahwa masyarakat 

Indonesia kerap kali menikmati sebuah lagu jauh dari maknanya terutama lagu 

arab. Unggahannya beramai-ramai dikomentari oleh netizen, pertanggal 21 

September 2024 komentar pada unggahan tersebut menyentuh angka 12.961 

dengan mayoritas komentar menyampaikan keresahan yang serupa. Seperti 
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yang disampaikan oleh pemilik akun @suyamto spd ia mengatakan bahwa 

mayoritas kami tidak paham bahasa arab, hingga akhirnya terjadi fenomena 

penggunaan lagu Arab tanpa memperhatikan maknanya. 

Masalah di atas relevan dikaji menggunakan dua teori antara lain teori 

semiotika dari Roland Barthes sebagai pisau analisis untuk membedah 

kedalaman makna pada sebuah karya sastra dan teori resepsi sastra yang oleh 

Wolfgang Iser sebagai alat untuk menganalisis respon terhadap sebuah karya 

sastra. Penggunaan teori semiotika yang memfokuskan pengkajian pada sistem 

signifkasi dua tahap, untuk menemukan makna denotasi, konotasi dan mitos 

dalam lirik lagu sedang penggunaan teori resepsi sastra difokuskan untuk 

menganalisis respon terhadap lagu tersebut. dengan demikian lagu ini dapat 

dinikmati sesuai dengan tujuan yang tertera dalam maknanya.  

Denotasi adalah tataran makna pertama yang kita pahami dari sebuah 

penanda, seperti pada kata rasūl makna yang diungkap oleh Ibnu Manzūr dalam 

kamusnya Lisān al-‘Arab adalah orang yang memiliki sebuah pesan atau 

seseorang yang membawa pesan. Semua jenis pembawa pesan dalam konteks ini 

ditandai dengan kata rasūl yang berarti pembawa pesan.9  

Lalu apa yang dimaksud konotasi? Yaitu ketika budaya menormalisasi 

makna tingkat kedua atau disebut makna tersirat, di tahapan ini makna semakin 

bergerak ke arah yang subjektif, seperti pada kata sebelumnya rasūl yang 

tadinya bermakna pesan kini menjadi sebutan khusus kepada nabi Muhammad 

saw. sebagai seorang pembawa risalah atau pesan keagamaan dari Allah swt.10 

 
  . 1645ص. ). 1119. (القاهرة: دار المعارف, ١، ط. لسان العربابن منظور,  9

10Youssef Fuad, “Arabdict,” 2020 <https://www.arabdict.com> [diakses 20 September 
2024]. 
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Mitos adalah  ketika budaya mengonstruksi sebuah makna baru dengan 

mengesampingkan makna asli dan hanya menyisakan makna konotasi dan itu 

sudah dinaturalisasi oleh budaya, seperti pada kasus kata rasu>l ketika 

menjumpai kata tersebut maka makna yang terpatri langsung dalam 

pemahaman kita adalah seorang manusia mulia yang menjadi pembawa risalah 

keagamaan untuk umat manusia dan jadi rahmat bagi seluruh alam semesta, 

yaitu Nabi Muhammad saw, sedang makna asli dari kata ini yang awalnya hanya 

sekedar pembawa pesan yang kesannya remeh dibentuk oleh budaya menjadi 

sebuah mitos bahwa rasūl adalah manusia mulia dengan segala tugas yang 

diembannya.11 

Selanjutnya teori reader response atau resepsi sastra merupakan reaksi 

terhadap teori-teori yang berpusat pada text-oriented. Secara garis besar, reader 

response berfokus pada pembaca, yaitu bagaimana pembaca menginterpretasi 

sebuah teks. Resepsi sastra melihat bagaimana sebuah teks diterima dan 

ditanggapi oleh pembaca baik di zaman yang sama maupun dalam kurun waktu 

yang berbeda. Tanggapan dan pemaknaan pembaca ini akan selalu berbeda pada 

ruang, waktu, dan kondisi sosial budaya yang berbeda. Demikian juga perbedaan 

latar belakang pengetahuan hal ini akan sangat berpengaruh dalam memberikan 

proses penerimaan terhadap sebuah karya sastra. Sesuatu yang sudah lumrah 

dipahami bahwa interpretasi masing-masing individu terhadap suatu teks yang 

dibacanya tidak akan pernah sama sebab dipengaruhi oleh banyak faktor.12 

 
11Tim Ritek Muslim, “Kamus Arab Indonesia,” 8 November, 2012 

<https://ristekmuslim.id> [diakses 20 September 2024]. 
12Mas’ud Muhammdiyah et al., Konsep, teori, dan aplikasi Kajian Sastra, ed. oleh Andi 

Asari, 1 ed. (Solok: PT. Mafy media literasi Indonesia, 2023).h. 97. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan 

sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini  

adalah interpretasi  terhadap lagu ḥājah mustakhbiyah karya Muḥammad 

Ḥamāqī ditinjau dari aspek semiotika Roland Barthes dan resepsi sastra 

Wolfgang Iser. Pokok permasalahan yang telah disebutkan akan dikembangkan 

dalam dua submasalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana denotasi, konotasi, dan mitos dalam lagu ḥājah mustakhbiyah? 

2. Bagaimana resepsi sastra dari lagu ḥājah mustakhbiyah? 

C. Pengertian Istilah dalam Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Pengertian Judul 

Peneliti perlu memaparkan beberapa istilah yang akan memiliki peran 

penting dalam menentukan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini. 

Terutama judul yang menjadi landasan utama tiap pembahasan. Setiap istilah 

harus didefenisikan dengan jelas agar terhindar dari ambiguitas. Pemahaman 

yang sama terhadap istilah yang ada akan memudahkan pembaca untuk 

mengikuti alur pemikiran penulis, oleh karena itu istilah interpretasi lirik lagu 

ḥājah mustakhbiyah analisis semiotika Roland Barthes dan resepsi sastra 

Wolfgang Iser perlu dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

a. Interpretasi 

Interpretasi adalah sebuah proses berpikir yang teratur untuk 

menemukan makna implisit pada makna yang tergambar secara eksplisit.13 

 
13Masykur Wahid, Teori Interprtasi Paul Ricoeur, 1 ed. (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 

2015). h. xiii. 
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Interpretasi disebut juga suatu usaha untuk menguak makna yang masih 

tersirat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa interpretasi adalah proses 

pengungkapan makna dalam lipatan, atau penafsiran terhadap makna pertama 

untuk menemukan makna kandungan atau makna yang kedua. dalam bahasa 

arab interpretasi itu disebut dengan menggunakan lafaz  ᢕᣂتفس   yang akar katanya 

berasal dari kata ᣄف–  ᣄفᘌ   yang memiliki arti menjelaskan sesuatu yang 

tercakup dalam sebuah kata entah itu makna yang tersembunyi, keistimewaan 

dalam penggunaan lafaz, atau kandungan hukum dalam sebuah lafaz.14 Dalam 

konsep yang sama penafsiran dicontohkan seperti seorang dokter menganalisis 

segelas air untuk menentukan statusnya apakah layak atau tidak untuk 

dikomsumsi.15 

Peneliti akan melakukan interpretasi terhadap lirik lagu ḥājah 

mustakhbiyah dengan memberikan penafsiran kepada makna yang tampak atau 

makna leksikal dari lirik lagu tersebut untuk mengetahui makna lapisan kedua 

atau makna konotasi. Serta menemukan aspek keistimewaan dari makna dan 

pemilihan lafaz dalam penulisan lirik lagu tersebut. 

b. Lagu ḥājah mustakhbiyah Karya Muḥammad Ḥamāqī  

Berikut ini penulis akan menjelaskan dua unsur dalam lagu. pertama lagu 

yang menjadi objek penelitian, kedua adalah penulis sekaligus penyanyi dari 

lagu yang jadi objek penelitian 

1. Lagu ḥājah mustakhbiyah 

 
، ضᘭف 14 ᢝ

ᡨᣚط ,شوᘭة,  . ٤، ط.  المعجام الوسᘭوق الدول ᡫᣄة الᘘمكت :ᣆ688. ص. )2004(م .  

ᡧ أحمد إبن فارس و أب  15 ᢕᣌس اللغة ،الحسᛳ504.ص.  .)1979(دمشق, . ١ط.   ،مقاي 
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Lagu ini merupakan sebuah lagu berbahasa Arab ‘āmmiyyah Mesir yang 

dibawakan oleh seorang penyanyi kenamaan dari Mesir. lagu ini pertama kali 

diunggah ke platform hiburan pada tanggal 14 Agustus 2014 ke sebuah saluran 

di Youtube milik penyanyinya dengan jumlah penayangan hingga saat ini 155 

juta kali, namun sejak awal 2023 silam lagu ini kembali booming hingga saat ini 

di pertengahan tahun 2024.16 

Lagu ini menceritakan tentang sesorang yang dilanda kasmaran namun Ia 

tidak sanggup untuk mengutarakan perasaannya. Ia selalu saja merasakan kelu 

pada lisannya tatkala berada di hadapan seseorang yang Ia jadikan tambatan 

hati. Perasaan ini membuat ia menjadi sulit untuk memejamkan mata kala 

malam karena selalu terpikirkan akan tambatan hatinya. Keindahan alunan 

musik yang mengiringi lantunan syair pada lagu ini membawa pendengarnya 

pada keadaan merasakan kondisi hati dari seseorang diceritakan dalam lagu 

Kisah  dalam lagu ini menjadi bukti bahwa musik dan syair dapat menjadi 

kekuatan yang luar biasa untuk menyampaikan pesan. Kepopuleran lagu ini 

menarik minat para penyanyi tanah air untuk turut menyanyikan lagu tersebut 

dengan versi dan ciri khas mereka diantaranya adalah grup gambus dengan 

nama esbeye mereka membawakan lagu ini dan berhasil mendapatkan 7.364 

kali jumlah penayangan.17 

2. Penulis lagu ḥājah mustakhbiyah 

Muḥammad Ḥamāqī memiliki nama lengkap Muḥammad Ibrāhīm 

Muḥammad al-Ḥamāqī kini lebih dikenal dengan nama panggung Muḥammad 

 
16Insertlive, “Lirik dan arti lagu ḥājah mistakhbiyah -Muhammad Hamaki,” Insertlive, 

2023 <insertlive.com?film-dan-musik> [diakses 20 Juli 2024]. 

17Insertlive, Lirik dan arti lagu ḥājah mistakhbiyah -Muhammad Hamaki. 
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Ḥamāqī.18 Ia lahir pada tanggal 4 November 1975 di Mesir. Selain sebagai 

penulis dan penyanyi Ia juga berprofesi sebagai seorang aktor. Ia juga telah 

menorehkan prestasi gemilang dalam karirnya antara lain"best arabia act" di 

Mtv Europe music awards pada tahun 2010 dan penghargaan musik pada tahun 

2006 untuk lagunya aḥlā ḥājah fīkī ia telah merilis banyak album, termasuk yā 

anā yā anta (2005), dan ‘umruh mā yagīb (2015).19  

c. Analisis 

Analisis merupakan proses mengurai suatu pokok atas berbagai 

bagiannya untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan memahami arti secara 

keseluruhan.20 Dalam bahasa arab analisis disebut dengan menggunakan lafaz 

المسئلة yang memiliki makna تحلᘭل  pemecahan masalah.21 Dapat dipahami حل 

bahwa analisis merupakan proses penguraian masalah dengan maksud untuk 

mendapatkan pemahaman yang benar berdasarkan teori yang digunakan.  

Peneliti akan melakukan analisis pada setiap lafaz pada lirik lagu tersebut 

dan menguraikan makna lafaz secara mendalam baik pada makna internal 

dalam lafaz dan pemaknaan ketika sebuah lafaz bersambung dengan lafaz 

berikutnya. 

d. Semiotika Roland Barthes 

 Peneliti akan menjelaskan pengertian tentang semiotika yang 

dikembangkan oleh seorang tokoh semiotik yang bernama Roland Barthes. 

 
18Wikipedia, “Mohamed Hamaki,” Wikipedia, 2021. 

19Mohamed Hamaki, “Mohamed Hamaki,” Spotify, 2024 <https://open.spotify.com/intl-
id/artist/6bb9VI1PpPTEmdgcgjTppX> [diakses 20 Juli 2024]. 

20Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, “KBBI DARING,” 2023 
<kbbi.kemdikbud.go.id> [diakses 9 Agustus 2024]. 

ᢝ  ,أحمد ورسون منور 21 ᢔᣍإ  -معجم المنور عر  ᢝᣓᛳف, . ( ٤، ط. ندونᘭا: بوستᜓا بروغروسᘌاᗖ291.ص.)1997سور. 
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Definisi semiotika dapat dipahami dengan mengetahui bahwa kata semiotika 

berasal dari bahasa Yunani dengan akar kata semeion yang bermakna tanda.22 

Lebih jauh, dapat dipahami semiotika ialah sebuah cabang keilmuan yang 

mengkaji tanda sebagai objeknya dalam kehidupan manusia.23 Semiotika 

memandang semua yang ada dalam setiap sisi kehidupan manusia sebagai tanda 

yang memiliki makna. Berbicara tentang tanda maka timbul pertanyaan 

sebenarnya tanda itu seperti apa? para kaum strukturalis yang merujuk kepada 

Ferdinand De Saussure mengatakan bahwa tanda adalah pertemuan antara 

penanda yang ada dalam kognisi atau pengalaman seseorang dengan petanda 

yang menjadi makna dari penanda.24  

 Sebagai contoh, kata mobil adalah penanda sedangkan meaning atau 

petanda dari kata tersebut adalah bahwa mobil adalah sebuah alat transportasi 

roda empat yang umum digunakan oleh masyarakat baik secara pribadi maupun 

sebagai fasilitas umum. berdasarkan hal tersebut apa yang menjadi makna dari 

sebuah tanda adalah hubungan antara penanda dan petanda yang diberi makna 

oleh kesepakatan atau atas dasar konvensi sosial.25 

 Roland Barthes juga merupakan seorang ahli semiotika yang meneruskan 

teori semiotik dari Saussure yang mengakhiri pembahasannya pada penanda 

dan tataran denotasi. Sedangkan Barthes melanjutkannya pada pembahasan 

 
22Ambarini Asriningsari dan Nazia Ambarini Umaya, Semiotika teori dan aplikasi pada 

karya sastra, 1 ed. (semarang: IKIP PGRI Semarang Press). h. 27. 

23Benny H. Hoed, Semiotik dan dinamika sosial budaya, ed. oleh Ed Sembodo dan Tasha 
Agrippina, 3 ed. (Depok: Komunitas bambu, 2014). h. 15. 

24Benny H. Hoed, Semiotik dan dinamika sosial budaya. h. 15. 

25Benny H. Hoed, Semiotik dan dinamika sosial budaya. h. 15. 
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konotasi tentang bagaimana seorang manusia memaknai tanda, dan bagaimana 

tanda dimaknai dalam budaya.26 

 Berdasarkan penjelasan mengenai semiotika di atas maka peneliti akan 

menganalisis lirik dalam lagu sebagai sebuah penanda yang akan membawa 

peneliti pada pemahaman mendalam mengenai petanda dalam lagu tersebut, 

untuk kemudian dikaji berdasarkan dua tingkatan penandaan yaitu denotasi dan 

mitos yang telah dikembangkan oleh Roland Barthes. 

e. Resepsi sastra Wolfgang Iser 

 Pembahasan iser adalah tentang sambutan atau respon pembaca secara 

umum serta relasi teks dengan pembaca secara individual. Menurut iser sebuah 

karya memegang peranan yang besar. Kesan yang didapat oleh pembaca 

ditentukan oleh karya itu sendiri. Teori reader response iser menganalisis 

interaksi dan dialektika antara teks dan pembaca sebab iser menganggap karya 

sastra sebagai sebuah model komunikasi. Dalam memahami dan 

mengkonkretkan karya sastra, iser menitik beratkan pada efek yang dirasakan 

oleh pembaca. Pada dasarnya, konsep utama teori iser adalah komunikasi antara 

pembaca dan teks menghasilkan proses pemaknaan teks, dalam artian 

bagaimana dan dalam keadaan seperti apa sebuah teks dapat bermakna bagi 

pembacanya.27 

 Berdasarkan pada teori resepsi sastra oleh Iser peneliti akan melakukan 

pengkajian respon terhadap lagu ḥājah mustakhbiyah dengan mengidentifikasi 

 
26Trimo Wati, Dina Safira Ikmaliani, dan Mustolehuddin, “Representasi Makna Denotasi 

dan Konotasi dalam Lirik Lagu Kun Fayakun ( Analisis Semiotika Roland Barthes ),” Pendidikan 
bahasa Arab, 3.1 (2022). h. 76. 

27Muhammdiyah et al. Konsep, teori, dan aplikasi Kajian Sastra. h. 103. 
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kualifikasi pembaca atau pendengar karya sastra  sesuai dengan pembagian 

pembaca dalam tiga kategori, antara lain: pembaca ideal, pembaca implisit, dan 

pembaca riil. 

2. Ruang Lingkup Pembahasan 

 Berdasarkan  pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka 

peneliti akan menuliskan lingkup pembahasan dalam penelitian ini mengenai 

interpretasi lirik lagu ḥājah mustakhbiyah karya Mohamed Ḥamāqī melalui 

semiotika Roland Barthes akan dijabarkan sebagai berikut: 

 Denotasi merujuk pada makna literal atau makna yang langsung terlihat 

dalam lagu. Analisis kata-kata dan frasa yang digunakan dalam lirik lagu, 

termasuk makna harfiahnya. Dalam lagu ḥājah mustakhbiyah, denotasi dapat 

dikaji dengan melakukan analisis pada lirik yang digunakan dalam lagu tersebut 

 Konotasi merujuk pada makna tambahan atau makna yang tersirat dalam 

lagu, yang melampaui makna literal. Kajian ini melibatkan makna Simbolis yang 

digunakan dalam lirik lagu, seperti metafora, alegori, atau personifikasi, dan 

bagaimana simbol-simbol ini menciptakan makna yang lebih dalam. Aspek 

Budaya makna yang terhubung dengan budaya dan konteks sosial tempat lagu 

diciptakan. Konotasi dalam lagu ḥājah mustakhbiyah dapat dikaji melalui analisis 

simbol-simbol yang digunakan dalam lirik. 

 Mitos dalam semiotika Roland Barthes merujuk pada makna yang 

dikonstruksi secara sosial dan budaya, yang menjadi bagian dari sistem tanda 

yang lebih besar. meliputi makna yang dikaitkan dengan lagu oleh masyarakat 

luas, bagaimana lagu diinterpretasikan dan dipahami dalam konteks sosial dan 

budaya tertentu. dan bagaimana lagu merefleksikan pandangan dunia, sistem 
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kepercayaan, atau norma-norma sosial. Stereotipe atau citra yang dibentuk oleh 

lagu, bagaimana lagu memperkuat atau menantang stereotipe yang ada dalam 

masyarakat. Mitos dalam lagu ḥājah mustakhbiyah dapat dikaji melalui analisis 

bagaimana lagu diinterpretasikan dan dipahami oleh masyarakat, bagaimana 

lagu merefleksikan nilai-nilai sosial dan budaya Arab. 

 Pada lingkup resepsi sastra peneliti akan membahas bagaimana resepsi 

sastra dalam lagu ḥājah mustakhbiyah  dengan melalui teori Wolfgang Iser, 

sebuah teori yang membagi pembaca dalam tiga kategori; pembaca ideal, 

pembaca implisit, dan pembaca riil. Dengan tujuan menganalisis pelbagai respon 

yang ada terhadap lagu ini.  

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam 

menemukan dan merefleksi dari kajian sebelumnya yang memiliki relevansi 

maupun komparasi terhadap penelitian yang akan dilakukan. Sehingga dari hasil 

kajian tersebut peneliti akan menemukan rujukan pendukung serta pembanding 

yang memadai dalam  penelitian yang akan dilakukan. 

Setelah meneliti sejumlah karya ilmiah yang terkait dengan topik ini 

peneliti tidak menemukan tulisan yang membahas masalah yang menjadi pokok 

bahasan dalam penelitian ini. Namun ada beberapa penelitian yang identik di 

beberapa titik, utamanya pada pemilihan teori yang digunakan dalam 

menganalisis, peneliti akan memaparkan hal tersebut di bawah ini. 

1. Artikel dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Henny Kusumawati, dkk, dengan 

judul analisis semiotika model Roland Barthes pada makna lagu Rembulan 
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karya Ipha Hadi Sasono,2019.28 Penelitian ini sebagaimana yang ingin 

disampaikan Ipa Hadi Sasono dalam karya lagunya berjudul “Rembulan” 

mendeskripsikan tentang persepsi masyarakat pada rentan usia 21-24 di 

kalangan karang taruna Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo 

terhadap lagu. Subyek penelitian adalah lagu “Rembulan” Karya Ipa Hadi 

Sasono. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode 

Semiotika Roland Barthes. Sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer dan sekunder. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber. Teknik Pengumpulan data menggunakan content analysis dan 

wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lagu 

“Rembulan” menggunakan dua macam simbol, yakni simbol verbal berupa 

syair atau lirik lagu yang mengandung makna tentang percintaan. Sedangkan 

simbol non verbal berupa unsur-unsur lagu yang indah dan lembut membuat 

lagu saling berkesinambungan. Persepsi yang didapat dari lagu “Rembulan” 

adalah persepsi positif karena bisa mendorong anak muda untuk membuat 

karya dan menjadi anak muda yang kreatif. Penelitian ini memiliki kesamaan 

pada teori yaitu semiotika Roland Barthes namun berbeda dalam objek 

pembahasan yaitu pada lagu yang diteliti. 

2. Artikel dari sebuah jurnal yang ditulis oleh David Ardhy Aritonang, Yohannes 

Don, dan Bosco Doho, dengan judul analisis semiotika Roland Barthes 

 
28Henny Kusumawati, Sri, Nur Rahayu, Tri, and Dwi Fitriana, ‘analisis semiotika model 

Roland Barthes pada makna lagu “Rembulan” Karya Ipha Hadi Sasono’, Jurnal Ilmiah Pendidikan 
Bahasa Dan Sastra Indonesia., 1 (2019). h. 105. 
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terhadap lirik lagu band noah “puisi adinda”, 2019.29 Hadir dengan album 

pertama “Seperti Seharusnya” Band Noah mampu menjadikan mereka grup 

band tersukses yang mampu menyabet 6 piala di ajang Anugerah Musik 

Indonesia 2013 (AMI Awards). Namun tidak banyak yang mengetahui, dibalik 

9 lagu yang terdapat pada album tersebut, ada sebuah hidden track yang 

sang vokalis Ariel ciptakan sebagai bonus lagu untuk para penggemar yang 

tetap setia mendukung Band Noah yang diberi judul “Puisi Adinda”. Dalam 

penelitian ini teori utama yang digunakan adalah teori semiotika Roland 

Barthes. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan interpretatif deskriptif. Mengenai curahan hati sang 

tokoh utama terhadap pasangannya dan kelangsungan perjalanan kisah 

cintanya. Pemilihan kata “Puisi Adinda” sebagai judul lagu mewakili sosok 

perempuan yang ia cintai. Harapan pencipta lagu agar lagu ini dapat diingat 

dan dijadikan pembelajaran sebagai salah satu perisitiwa kehidupan yang 

pasti pernah atau sedang dan akan diahadapi oleh lapisan masyarakat. 

Selama tokoh utama masih bernafas di dunia ini ia akan selalu berusaha 

menjadi sosok laki-laki yang ideal bagi perempuan yang ia cintai. Disamping 

itu juga ia sedang mengajak pasangannya agar turut bersama-sama menjadi 

individu yang sabar, mengalah dan setia. Mitologi yang ditemui adalah 

berkenaan peran laki-laki dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

hubungan cinta. Pencipta lagu memiliki peranan penting karena apa yang 

menjadi lirik lagu dapat memberikan dampak bagi pendengar dan penikmat 

 
29David Ardhy Aritonang, Yohannes Don, dan Bosco Doho, “Analisis Semiotika Roland 

Barthes Terhadap Lirik Lagu Band Noah ‘ Puisi Adinda ,’” STIKOM London School of Public 
Relations Jakarta, 4.April (2019). h. 77. 
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musik. Misalnya dalam ideolog dan idealisme. Jurnal yang telah disebutkan 

identik dengan penelitian ini pada teori Roland Barthes namun dalam objek 

dan isu yang akan diteliti terdapat perbedaan. 

3. Artikel dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Intan Leliana, Mirza Ronda, dan 

Hayu Lusianawati, dengan judul Representasi pesan moral dalam film Tilik 

(analisis semiotik Roland Barthes), 2021.30 Film telah menjadi media hiburan 

yang diminati hampir setiap kalangan, sehingga film hadir sebagai salah satu 

aspek yang tidak lepas dari kebutuhan sehari-hari masyarakat.  Film bisa 

lebih menarik dan berkesan dibandingkan media komunikasi massa lainnya 

karena sistem cerita di dalamnya dan bagaimana cerita, pesan-pesan realitas 

tersusun dengan rapi.  Diantaranya beragam film yang disajikan di layar 

lebar, beberapa diantaranya mengandung pesan-pesan moral yang begitu 

konstruktif dan sesuai dengan kejadian nyata di masyarakat, salah satunya 

adalah film pendek “Tilik”. Dalam penelitian ini, metode penelitian pada 

umumnya deskriptif kualitatif dengan analisis semiotika sebagai pisau 

analisisnya.  Fokusnya adalah bagaimana merepresentasikan makna pesan 

moral dalam Film Tilik dengan menggunakan Teori Semiotika Roland 

Barthes. Teknik pengambilan gambar, representasi, dan nilai moral.  

Semiotika Roland Barthes dengan alat analisis semiotika berupa makna 

denotatif, konotatif, dan mitos, yang kemudian dibagi menjadi penanda dan 

petanda, tingkat denotasi, dan tingkat konotasi.  Penelitian ini menghasilkan 

representasi pesan moral yaitu gosip sebagai kontrol sosial, pesan moral 

 
30Intan Leliana, Mirza Ronda, dan Hayu Lusianawati, “Representasi Pesan Moral Dalam 

Film Tilik ( Analisis Semiotik Roland Barthes ),” Cakrawala, 21.2 (2021). h. 142. 
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yang kedua adalah kebebasan perempuan dalam memilih hak hidupnya.  

Pesan moral ketiga adalah aparat penegak hukum tidak menjalankan 

tanggung jawabnya. Jurnal yang telah disebutkan identik dengan penelitian 

ini pada teori Roland Barthes namun dalam objek dan isu yang akan diteliti 

terdapat perbedaan. 

4. Artikel dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Callista Kevinia dengan judul 

Analisis Teori Semiotika Roland Barthes Dalam Film Miracle in Cell No . 7 Versi 

Indonesia, 2022.31 Film terbentuk ketika sebuah cerita mempunyai pesan 

yang ingin ditampilkan kepada masyarakat atau penonton.  Film 

menyampaikan pesannya melalui gambar bergerak, warna dan suara.  

Sedangkan menurut Barthes, semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk 

menafsirkan suatu tanda, sedangkan bahasa juga merupakan susunan tanda-

tanda yang membawa pesan tertentu dari masyarakat.  Tanda-tanda tersebut 

dapat berupa lagu, dialog, not balok, logo, gambar, ekspresi wajah, atau gerak 

tubuh.  Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif dengan paradigma interpretatif.  Deskriptif kualitatif 

merupakan salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif.  Penelitian kualitatif menekankan pada pengamatan suatu 

fenomena dan memerlukan naluri yang tajam dari penelitinya.  Objek kajian 

penelitian ini adalah film Miracle in Cell No. 7 yang menceritakan tentang 

Dodo Rozak yang mempunyai keterbatasan mental.  Ia mempunyai seorang 

putri cantik dan baik hati bernama Kartika.  Dalam film ini Dodo didakwa 

 
31Callista Kevinia et al., “Analisis Teori Semiotika Roland Barthes Dalam Film Miracle in 

Cell No . 7 Versi Indonesia,” Journal of Communication Studies and Society, 1.2 (2022) 
<https://doi.org/10.38043/commusty.v1i2.4082>. h. 38. 
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sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang gadis cilik 

bernama Melati, putri seorang pejabat terkenal lalu dibawa ke pengadilan 

dan mendapat hukuman mati sehingga harus dipisahkan dari putrinya,  

Kartika.  Meski Pak Dodo cacat, ia terus berusaha menjadi ayah yang 

sempurna untuk membahagiakan Kartika.  Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk mengetahui bagaimana Pak Dodo mengungkapkan perasaannya 

sebagai bagian dari berkomunikasi.  Hasilnya, peneliti memahami bahwa 

setiap manusia punya caranya masing-masing. Peneliti juga berharap 

masyarakat juga bisa memahami agar tidak terjadi self-judgement. Jurnal 

yang telah disebutkan identik dengan penelitian ini pada penggunaan teori 

Roland Barthes namun dalam objek dan isu yang akan diteliti terdapat 

perbedaan. 

5. Artikel dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Selviyani Fahida dengan judul 

Analisis Semiotika Roland Barthes pada Film “ Nanti Kita Cerita Tentang Hari 

Ini ” (NKCTHI), 2021.32 Film merupakan salah satu media massa yang 

berbentuk audio visual dan sifatnya sangat kompleks. Film menjadi wacana 

sosial dengan karakteristik unik yang menyebar ke berbagai tempat, dan 

perspektif psikoanalisis film untuk memengaruhi cara berpikir yang terkait 

dengan persepsi dan kesesuaian nilai dimana informasi tersebut 

dikomunikasikan. Film pada umumnya juga mengangkat sebuah tema atau 

fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah 

film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini” (NKCTHI) yang disutradarai oleh 

 
32Selviyani Fahida, Nur, “Analisis Semiotika Roland Barthes pada Film ‘ Nanti Kita Cerita 

Tentang Hari Ini ’ ( NKCTHI ),” Cinema Tology, 1.2 (2021). h. 33. 
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Angga Dwimas Sasongko. Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) 

merupakan film ke-13 garapan Angga Dwimas Sasongko yang diadaptasi dari 

buku berjudul sama karya Marchella FP. Berbeda dengan adaptasi film 

lainnya, buku NKCTHI hanya berisikan kata-kata quotable. Pesan-pesan 

menyentuh di dalam buku ini kemudian dijadikan sebuah skenario berwujud 

cerita utuh. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif 

dengan menggunakan metode Content Analysis atau analisis isi. instrument 

utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang melakukan 

penelitian langsung seperti menonton, menyimak dan memahami film “Nanti 

Kita Cerita Tentang Hari Ini” (NKCTHI), dengan menggunakan teori 

semiotika Roland Barthes, yang berfokus pada gagasan signifikasi dua tahap 

(two order of signification). Ada tiga aspek yang menunjukkan bahwa dalam 

film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)” tidak hanya memiliki 

makna umum namun juga memiliki makna denotasi, makna Konotasi dan 

mitos. Jurnal yang telah disebutkan identik dengan penelitian ini pada teori 

Roland Barthes namun dalam objek dan isu yang akan diteliti terdapat 

perbedaan. 

6. Artikel dari sebuah Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syadzali dan Hamidah, 

dengan judul analisis semiotika Roland Barthes tentang fenomena jilboobs.33 

Jilbab adalah kain yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan 

kedua telapak tangan.  Kini ada salah satu tren hijab yang kontroversial, yaitu 

fenomena Jilboobs.  Pada dasarnya jilboobs artinya mempunyai makna yang 

 
33Ahmad Syadzali dan Hamidah, “Analisis Semiotika Roland Barthes Tentang Fenomena 

Jilboobs,” studi insania, 4.2 (2016). h. 117. 
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menyimpang dari sifat jilbab. Jilboobs merupakan kritik terhadap muslimah 

yang berhijab namun tetap mengenakan baju atau blus ketat.  Hal itu 

menyebabkan lekukan tubuh mereka terlihat sangat jelas terutama pada 

bagian dadanya.  Kemudian fenomena jilboobs merupakan sebuah tanda 

dalam budaya fashion yang sangat mengganggu cara berdandan remaja 

muslim saat ini.  Fungsi jibab bukan lagi untuk menutup aurat perempuan, 

melainkan menjadi modus yang melanggar aturan agama.  Fenomena jilboobs 

merupakan konotasi negatif dari fungsi jilbab yang sebenarnya.  Penulis 

menggunakan teori Semiotika dari Roland Barthes untuk membahas 

fenomena jilboobs ini.  Ia mencoba mengungkap penyalahgunaan fungsi 

jilbab yang sebenarnya sebagai penutup aurat dan simbol agama. Jurnal yang 

telah disebutkan identik dengan penelitian ini pada teori Roland Barthes 

namun dalam objek dan isu yang akan diteliti terdapat perbedaan. Dalam 

tinjauan ini, peneliti telah menganalisis enam jurnal yang relevan dengan 

teori semiotika Roland Barthes, yang meskipun memiliki kesamaan dalam 

kerangka teoritis, menunjukkan perbedaan signifikan dalam isu dan objek 

penelitian. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Imran Abdullah dengan judul Resepsi sastra 

teori dan penerapannya.34 tulisan ini membahas tentang teori resepsi sastra, 

sebuah aliran yang meneliti teks sastra dengan fokus pada pembaca sebagai 

penafsir dan pemberi makna.  Penelitian ini juga menelusuri perkembangan 

teori resepsi sastra, mulai dari pemikiran Mukarovsky dan Vodicka hingga ke 

teori Jauss dan Iser.  Penelitian ini juga membahas konsep dasar teori resepsi 

 
34Abdullah Imran, “Resepsi sastra teori dan penerapannya.” h.71. 
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sastra, seperti "horison harapan" dan "tempat terbuka", serta metode dan 

penerapannya dalam penelitian sastra. 

8. Sebuah penelitian dari Heru marwata dengan judul pembaca dan konsep 

pembaca tersirat Wolfgang Iser.35 Pada penelitiannya ia membahas tentang 

konsep pembaca tersirat (implied reader) yang dikemukakan oleh Wolfgang 

Iser dalam teori estetika tanggapannya.  Penelitian ini menelusuri konsep 

pembaca tersirat, membandingkannya dengan konsep pembaca lainnya 

seperti pembaca sebenarnya (real reader) dan pembaca ideal (ideal reader), 

serta membahas bagaimana konsep pembaca tersirat berperan dalam proses 

pembacaan dan interpretasi teks sastra. 

Beberapa artikel yang ditinjau mengadopsi teori semiotika Roland 

Barthes sebagai landasan, yang menekankan bahwa makna tidak hanya terletak 

pada objek itu sendiri, tetapi juga pada sistem tanda yang mengelilinginya. Hal 

ini menunjukkan bahwa teori ini memiliki aplikasi luas dalam berbagai konteks, 

termasuk makna lagu, film, dan fenomena sosial. Selanjutnya penelitian yang 

membahas mengenai resepsi sastra  yang menekankan pembahasannya pada 

keterkaitan antara karya sastra dengan pembaca atau penerimanya.  

Meskipun menggunakan teori yang sama, setiap artikel dan penelitian 

yang ada itu mengkaji isu yang berbeda misalnya: 

a) Artikel ke-1 berfokus pada makna lagu "Rembulan" karya Ipha Hadi Sasono, 

menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes untuk mengungkap 

makna tersembunyi dalam lirik dan melodi lagu. 

 
35Heru Marwata, “Pembaca dan konsep pembaca tersirat Wolfgang Iser,” Humaniora, 6 

(1997).h. 48. 
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b) Artikel ke-2 meneliti lirik lagu band Noah "Puisi Adinda", dengan pendekatan 

semiotika untuk menganalisis hubungan pria dan wanita yang tersirat dalam 

lirik lagu. 

c) Artikel ke-3 mengeksplorasi pesan moral dalam film "Tilik", dengan 

pendekatan semiotika untuk menganalisis bagaimana gosip berfungsi 

sebagai kontrol sosial dalam masyarakat. 

d) Artikel ke-4 menganalisis film "Miracle in Cell No. 7" versi Indonesia, dengan 

fokus pada tanda-tanda yang digunakan dalam film untuk menggambarkan 

pesan moral dan konflik sosial. 

e) Artikel ke-5 membahas film "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini" (NKCTHI), 

dengan fokus pada bagaimana film tersebut menggunakan tanda-tanda 

untuk membangun narasi dan menyampaikan pesan. 

f) Artikel ke-6 menganalisis fenomena jilboobs, dengan fokus pada bagaimana 

jilboobs menjadi tanda yang kompleks dalam konteks budaya dan agama. 

g) Penelitian ke-7 memberikan gambaran menyeluruh tentang teori resepsi 

sastra, mulai dari konsep dasar hingga metode dan penerapannya. 

h) Penelitian ke-8 Fokus pada Konsep Pembaca Tersirat: Penelitian ini secara 

khusus menfokuskan analisis pada konsep pembaca tersirat, memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini dalam teori resepsi 

sastra. 

Penjabaran mengenai perbedaan ini, menunjukkan bahwa meskipun 

teori yang sama diterapkan, hasil yang diperoleh dapat bervariasi tergantung 

pada konteks dan pendekatan yang digunakan. Setelah membahas analisis 

perbedaan dengan kajian sebelumnya, selanjutnya akan dibahas kelebihan dan 
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kekurangan pada setiap penelitian yang dikaji. Ditemukan perbandingan dalam 

konteks kelebihan dan kekurangan dalam tulisan terdahulu berikut 

penjelasannya: 

1) Artikel ke-1 memberikan wawasan mendalam tentang makna lagu 

"Rembulan", tetapi terbatas dalam pembahasan tentang konteks sosial dan 

budaya lagu tersebut. 

2) Artikel ke-2 menawarkan analisis yang komprehensif tentang lirik lagu 

"Puisi Adinda", namun kurang dalam membahas aspek musikalitas lagu 

tersebut. 

3) Artikel ke-3 memiliki pendekatan inovatif dalam menganalisis film “Tilik”, 

tetapi kurang dalam membahas implikasi gosip dari dalam konteks yang 

lebih luas. 

4) Artikel ke-4 menawarkan analisis yang mendalam tentang tanda-tanda 

dalam film "Miracle in Cell No. 7", tetapi kurang dalam membahas bagaimana 

film tersebut merepresentasikan realitas sosial. 

5) Artikel ke-5 memberikan analisis yang komprehensif tentang tanda-tanda 

dalam film "Nanti Kita Cerita Hari Ini", tetapi kurang dalam membahas 

bagaimana film tersebut merefleksikan konteks budaya dan sosial. 

6) Artikel ke-6 memberikan analisis yang mendalam tentang fenomena jilboobs, 

tetapi kurang dalam membahas bagaimana jilboobs diinterpretasikan oleh 

berbagai kelompok masyarakat. 

7) Penelitian ke-7 menelusuri perkembangan teori resepsi sastra secara 

historis, mulai dari para tokoh pelopor hingga perkembangannya di dunia 
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Barat. Namun, penelitian ini cenderung terlalu luas dan kurang fokus pada 

satu aspek tertentu dari teori resepsi sastra. 

8) Penelitian ke-8 ini menjelaskan bagaimana konsep pembaca tersirat 

berperan dalam proses pembacaan dan interpretasi teks sastra, memberikan 

wawasan tentang interaksi antara teks dan pembaca. Namun, Kurang 

mendalam dalam analisis konsep pembaca tersirat penelitian ini lebih fokus 

pada deskripsi konsep pembaca tersirat daripada analisis mendalam tentang 

bagaimana konsep ini dibentuk dan bagaimana pengaruhnya terhadap 

interpretasi teks sastra. 

Analisis ini memberikan gambaran tentang bagaimana masing-masing 

penelitian berkontribusi pada pemahaman kita tentang makna dalam berbagai 

konteks. Implikasi untuk penelitian selanjutnya temuan dari tinjauan ini 

menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam teori, penting untuk 

mempertimbangkan konteks dan metode yang digunakan dalam penelitian. 

Penelitian ini selanjutnya akan berfokus pada analisis semiotika resepsi sastra 

dalam lagu ḥājah mustakhbiyah, dengan harapan dapat mengisi celah yang ada 

dalam penelitian semiotika lagu dan isu terkait resepsi sastra serta memberikan 

kontribusi baru dalam bidang ini.  

E. Kerangka Teoretis 

Peneliti menulis kerangka teoretis dengan tujuan untuk mempertegas 

hubungan yang ada antara masalah yang akan dianalisis dengan teori yang telah 

dipilih untuk digunakan dalam analisis, serta menggambarkan bagaimana 

proses pengorganisasian dan analisis data yang akan dilakukan. Dengan adanya 
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kerangka teoretis  maka akan semakin tampak jelas bagaimana alur dan proses 

analisis data yang ada dalam penelitian. 

Mengenai hal ini telah dideskripsikan sebelumnya pada poin ruang 

lingkup penelitian, dengan membahas bagaimana teori semiotika Roland 

Barthes akan menganalisis lirik pada lagu ḥājah mustakhbiyah untuk 

memberikan interpretasi yang benar terhadap lirik dari lagu tersebut, kemudian 

teori resepsi sastra Wolfgang Iser digunakan untuk mengetahui respon dari 

khalayak mengenai karya sastra tersebut. Pada penelitian ini terlebih dahulu 

akan dijelaskan secara rinci mengenai disiplin ilmu semiotika, kemudian 

mengkhususkan pada teori semiotika Roland Barthes dan resepsi sastra yang 

akan digunakan untuk menganalisis karya sastra berupa lirik lagu ḥājah 

mustakhbiyah selanjutnya akan ditemukan makna dan reader response dalam 

lagu  sesuai dengan konsep semiotika Roland Barthes dan resepsi sastra 

Wolfgang Iser. 

kerangka teoretis pada penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut: 
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F. Metodologi Penelitian 

Metode merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan dalam 

melaksanakan proses penelitian. Penelitian sendiri dapat diartikan sebagai 

usaha untuk menemukan fakta-fakta ilmiah di dalam ranah ilmu pengetahuan 

dengan penuh kehati-hatian dan secara sistematis, dengan tujuan mewujudkan 

kebenaran.36 Berdasarkan hal ini maka metodologi penelitan merupakan suatu 

pendekatan ilmiah dalam memperoleh data untuk mendapatkan hasil dan tujuan 

dari suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, 

yaitu metode yang datanya berupa hasil pengamatan. wawancara, atau bahan 

tertulis selain data numerik. 

Menurut panduan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Alauddin Press, 

metode penelitian terdiri dari empat aspek utama, yakni: jenis penelitian, 

metode pendekatan, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan 

analisis data.37 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan tempatnya, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori 

penelitian kepustakaan (library research). Semua data yang dikumpulkan, 

diolah, dan dirumuskan, sepenuhnya menggunakan sumber-sumber 

kepustakaan. Adapun data yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian 

kepustakaan, dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sumber data 

primer dan sekunder penjelasannya sebagai berikut: 

 
36Mardalis, metode penelitian: Suatu pendekatan proposal, 9 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 

2017).h. 24. 

37Tim Penulis, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tesis dan Disertasi), Edisi Revisi, 2 ed. 
(Makassar: Alauddin University Press, 2023). h. 17. 
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A. Sumber Data Primer 

Sumber data primer pada penelitian ini adalah sebuah lagu dengan judul 

ḥājah mustakhbiyah karya Muḥammad Ḥamāqī yang diambil dari akun 

youtubenya . Serta Komentar dari konten yang memberikan tanggapan terhadap 

lagu ini dalam tiga kategori, Pembaca ideal diambil dari dua video yang dibuat 

oleh kreator konten dari platform tiktok, selanjutnya pembaca implisit diambil 

dari komentar viewers pada youtube Muḥammad Ḥamāqī, pembaca riil diambil 

dari sanggahan netizen terhadap dua pembaca ideal yang tertera pada kolom 

komentar dua akun pembaca ideal. Sebagai sumber data yang akan dianalisis 

dalam konsep resepsi sastra. 

B. Sumber Data Sekunder 

Adapun data sekundernya adalah semua tulisan yang berkaitan dengan 

ḥājah mustakhbiyah karya Mohamed Ḥamāqī dengan analisis semiotika Roland 

Barthes dan berbagai sumber data sekunder, yang meliputi buku-buku, jurnal, 

artikel, tesis dan disertasi. Sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai 

penunjang dalam melakukan penelitian, dan berbagai konten-konten relevan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian pada tulisan ini yaitu menggunakan bebrerapa pendekatan 

antara lain; kualitatif deskriptif, Semiotika, dan resepsi sastra. pendekatan  

kualitatif deskriptif sebagai metode untuk menyelidiki sebuah fenomena 

kemudian menjelaskannya dalam kronologi deskriptif berupa narasi setelah 

proses penelitiaan.38 

 
38Muhammad Rusli dan Rusandi, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar / Deskriptif dan 

Studi Kasus,” STAI DDI Makassar, 2 (2014), h. 2. 
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Pendekatan semiotika digunakan dalam penelitian dengan tujuan 

menganalisis relasi antara tanda dan realitas, juga hubungan antara dengan 

budaya, terutama dengan pendekatan semiotika Roland Barthes. Sedang 

pendekatan resepsi sastra digunakan untuk menganalisis respon yang muncul 

dari lagu ḥājah mustakhbiyah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sumber data utama dalam 

penelitian ini berasal dari lagu ḥājah mustakhbiyah karya Muḥammad Ḥamāqī . 

Dengan merujuk pada sumber data utama, proses pengumpulan data dimulai 

dengan mendengarkan lagu, membaca liriknya, menandai kata yang berkaitan 

dengan semiotika Roland Barthes, menemukan konten yang  membahas lagu ini 

dalam kontroversinya yang biasa digunakan pada acara keagamaan 

mengumpulkan komentar yang relavan untuk penelitian ini kemudian 

mengumpulkan data tersebut dan menganalisisnya dengan teori semiotika dan 

resepsi satra kemudian menyimpulkannya. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

A. Metode Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan 

data pada tahap awal, yang akan diproses dengan teliti menggunakan langkah-

langkah berikut: Pertama, dilakukan pembacaan terhadap lagu ḥājah 

mustakhbiyah karya Mohamed Ḥamāqī dengan pendekatan semiotika Roland 

Barthes dan teori resepsi sastra Wolfgang Iser. Kedua, hasil pembacaan tersebut 

akan dihubungkan dengan aspek denotasi, konotasi, dan mitos, bertujuan untuk 

mempermudah analisis pada tahap berikutnya yatu untuk menganalisis respsi 
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yang muncul terhdap karya ini. Ketiga, setelah data terkumpul, akan dilakukan 

analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.  

B. Analisis Data 

Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut: 

1. Melakukan pembacaan dan mendalami makna dari lagu ḥājah 

mustakhbiyah karya Mohamed Ḥamāqī dengan mendalami aspek 

semiotika dalam lagu tersebut. 

2. Eksplorasi terhadap aspek semiotika antar lafaz dengan 

memperhatikan konsep denotasi, konotasi, dan mitos dalam lirik 

lagu untuk sampai pada hasil penelitian yang berupa penjelasan 

mengenai interpretasi dari lagu tersebut. 

3. Melakukan analisis terhadap konten yang membahas lagu ini 

dengan menghubungkannya dengan teori resepsi sastra, dengan 

mengumpulkan komentar yang relevan dengan lagu. Selanjutnya 

melakukan reduksi dan klasifikasi terhadap komentar yang ada 

dengan tiga tingkat pembacaan. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Mendeskripsikan denotasi adalah untuk mendeskripsikan makna literal lagu. 

Ini akan melibatkan analisis lirik untuk mengidentifikasi makna dasar yang 

disampaikan oleh lagu. Misalnya, peneliti akan melihat apakah lirik 

menceritakan kisah tertentu, bagaimana pemilihan kata menggambarkan 

emosi dan menciptakan suasana tertentu. 



32 
 

 

b. Mendeskripsikan konotasi adalah untuk mengungkap makna tersirat dalam 

lagu. Ini akan melibatkan analisis simbol-simbol dalam lirik, bagaimana lagu 

merefleksikan nilai-nilai budaya, dan bagaimana lagu memicu emosi atau 

kenangan bagi pendengar. Misalnya, Anda akan melihat apakah ada simbol-

simbol dalam lirik yang memiliki makna lebih dalam, apakah lagu 

mencerminkan nilai-nilai sosial tertentu di masyarakat Arab, dan bagaimana 

lagu membuat pendengar merasakan apa yang hendak disampaikan oleh 

penulis lagu. 

c. Mendeskripsikan mitos adalah untuk mengungkap makna yang dikonstruksi 

secara sosial dalam lagu. Ini akan melibatkan analisis bagaimana lagu 

diinterpretasikan oleh masyarakat luas, ideologi yang tertanam dalam lagu, 

dan stereotipe yang dibentuk oleh lagu. 

d. Mendeskripsikan resepsi sastra dalam lagu ini untuk mengungkap respon 

yang dikonstruksi secara sosial. Hal ini akan membahas bagaimana lagu 

direspon oleh masyarakat luas, dalam tiga kategori pembacaan yaitu; Ideal, 

Implisit, dan riil. 

2. Kegunaan penelitian 

Kontribusi akademik Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang studi sastra, dan semiotika. Dengan 

menganalisis sebuah karya populer seperti lagu ḥājah mustakhbiyah, penelitian 

ini dapat memberikan kontribusi baru pada pemahaman tentang bagaimana 

tanda-tanda diinterpretasikan dan dimaknai. 
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Landasan bagi penelitian selanjutnya hasil penelitian ini dapat menjadi 

rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji karya-karya musik atau 

budaya populer lainnya dengan menggunakan pendekatan semiotika. 

Manfaat Praktis pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya 

populer: Penelitian ini dapat membantu masyarakat, khususnya para penggemar 

musik, untuk memahami lebih dalam makna yang terkandung dalam lagu ḥājah 

mustakhbiyah. Dengan memahami simbol-simbol dan pesan tersembunyi dalam 

lagu, pendengar dapat menikmati musik dengan lebih kaya dan bermakna. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM SEMIOTIKA DAN RESESPSI SASTRA 

A. Pengantar semiotika 

1. Sejarah perkembangan semiotika 

Semiotika merupakan kata yang berasal bahasa Inggris yakni semiotics. 

Semiotics  oleh Hornby disebut sebagai the study of signs and symbols and of their 

meaning and use (kajian tentang berbagai tanda, simbol, serta analisis makna 

dan penggunaannya).1 Secara istilah semiotika diambil dari kata dasar seme 

(Yunani) yang berarti penafsiran tentang tanda, Paul Colbey mengatakan bahwa 

semiotika adalah teori tentang tanda.2 

Secara historis istilah semeion memang memiliki akar yang dalam dalam 

tradisi sstudi klasik, khususnya dalam bidang retorika, poetika, dan logika. Ini 

menunjukkan bahwa konsep tanda atau simbol sudah menjadi perhatian para 

pemikir sejak zaman kuno, adanya koneksi dengan kedokteran yang menarik 

adalah keterkaitan semeion dengan istilah-istilah dalam dunia kedokteran, 

seperti "hipokratik" dan "esklesiadik". Hal ini menunjukkan bahwa para dokter 

pada masa itu telah menyadari pentingnya tanda-tanda atau gejala 

(simtomatologi) dalam mendiagnosis suatu penyakit. semeion dalam konteks 

kedokteran mengacu pada tanda-tanda fisik atau gejala yang muncul pada tubuh 

seseorang sebagai indikasi adanya suatu penyakit. Dengan mengamati dan 

 
1Wildan Taufiq, Semiotika untuk kajian sastra dan al-Qur’an, 1 ed. (Bandung: CV Yrama 

Widya, 2016). h. 1. 
2Dadan Rusmana, Filsafat semiotika, 1 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).h. 19-20. 
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menginterpretasikan tanda-tanda ini, para dokter dapat melakukan diagnosis 

yang akurat.3 

Tanda pada masa itu masih bermakna sesuatu hal yang menunjukkan 

pada adanya hal semeion yang lain, misalnya asap menandakan adanya api. Akan 

tetapi, meskipun semiotika sudah dikenal sejak masa Yunani, sebagai salah satu 

cabang keilmuan, semiotik baru berkembang sekitar tahun 1900-an.4 Istilah 

semiotikpun baru digunakan pada abad ke-18 oleh Lambert, seorang filsuf 

Jerman. Selain Lambert, menurut R.H. Robin terdapat beberapa ahli yang 

mempersoalkan tanda, yaitu Wilhelm von Humbolt dan Schliercher.5 

Konsep semeion kemudian berkembang menjadi bidang studi yang lebih 

luas, yaitu semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda, simbol, 

dan makna. Dalam konteks komunikasi, semeion merujuk pada segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan makna, baik itu kata-kata, gambar, gerakan, atau 

bahkan benda-benda fisik. Dalam filsafat, semeion menjadi topik penting dalam 

membahas tentang realitas, pengetahuan, dan bahasa. 

Santo Agustinus yang hidup pada abad pertengahan dalam rentan  tahun 

354 sampai 430 M, mencetuskan teori tentang tanda, teori ini dianggap sebagai 

teori tanda pertama namun belum menggunakan istilah semiotika. Santo 

Agustinus mengatakan bahwa itu ada tiga, yakni  tanda alamiah,  tanda 

konvensional,  dan tanda suci, menurutnya tanda alamiah adalah tanda yang 

terjadi berdasarkan nature  atau gejala yang ada di alam, seperti tanda fisik, 

 
3Kaelan, Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika, 1 ed. (Yogyakarta: Paradigma, 

2009).h. 162. 
4Mirnawati, “Simbol Mitologi dalam karya sastra teks al-Barazanji” (UIN Alauddin 

Makassar, 2019).h. 24. 
5Radita Gora, “Representasi Feminisme dalam karya sastra (kajian novel ‘Eks Parasit 

Lajang’ Karya Ayu Utami),” Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika, 15 (2015).h. 4. 
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daun-daun yang berguguran, warna tumbuhan, dan sinyal yang dikeluarkan 

binatang untuk merespon keadaan fisik dan emosional tertentu. Sedangkan 

tanda konvensional adalah tanda-tanda yang dibuat oleh manusia, seperti kata, 

isyarat dan berbagai simbol. Selanjutnya tanda suci adalah tanda yang memuat 

pesan dari tuhan, seperti mukjizat dan hanya dapat dipahami dengan keimanan, 

karena kebenaran yang dibawa oleh tanda ini adalah kebenaran yang 

melampaui rasionalitas manusia. makanya dibutuhkan keimanan untuk untuk 

memahami maksudnya.6  

Agustinus menegaskan bahwa tanda konvensional akan memenuhi 

kebutuhan psikologis fundamental manusia, sehingga dapat mengurai dan 

mengingat dunia. Ia menegaskan bahwa proses memahami makna sebuah tanda, 

sebagiannya berdasarkan konvensi sosial dan sebagian lainnya berdasarkan 

reaksi individual terhadap konvensi tersebut.7 

Empat abad setelah Agustinus seorang filsuf Inggris John Locke (1632-

1704) memperkenalkan tulisannya tentang kajian formal terhadap tanda pada 

filsafat dengan judul Essay concerning Human Understanding. Danesi 

menyebutkan bahwa yang pertama menyebut ilmu tanda sebagai Semiotics 

adalah Locke.8 Namun gagasan mengenai semiotics pada masa ini kurang 

mendapat perhatian dari para filsuf hingga akhir abad ke-19. Kemudian muncul 

gagasan mengenai tanda yang dibawa oleh seorang linguis dari Swiss yaitu 

 
6Muhammad Machasin, Agama, Kemanusiaan, dan Keadaban, 1 ed. (yogyakarta: SUKA-

Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).h. 254. 
7Machasin,  Agama, Kemanusiaan, dan Keadaban. h.225. 
8Machasin,  Agama, Kemanusiaan, dan Keadaban. h.225. 
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Ferdinand De Saussure dan seorang filsuf dari amerika yang bernama Charles 

Sanders Pierce yang kemudia terus berkembang hingga saat ini.9 

Kedua tokoh tersebut belakangan dikenal sebagai bapak semiotika 

modern. Namun pada kenyataannya mereka berasal dari latar belakang 

keilmuan yang berbeda, Saussure mendasarkan teorinya pada sistem linguistik 

sedangkan Pierce mengunakan filsafat dan logika sebagai dasar pemikirannya. 

bahkan keduanya tidak saling mengenal satu sama lain dikarenakan berasal dari 

dua benua yang berbeda Saussure yang berasal dari benua Eropa tepatnya di 

Swiss dan Pierce berasal dari Amerika Utara benua Amerika. 

Saussure mengajukan nama semiologi untuk kajian tanda  ini. Yang paling 

khas dari teori tandanya adalah anggapan bahwa bahasa sebagai sistem tanda. 

Tanda- tanda linguistik harus berada di bawah teori tanda secara umum yang 

disebut dengan semiologi. Sebaliknya Peirce mengusulkan nama semiotika 

sebagai sinonim kata logika. Menurut Peirce logika harus mempelajari 

bagaimana orang bernalar. Penalaran menurut hipotesisnya yang mendasar itu 

dilakukan melalui tanda. Tanda memungkinkan kita untuk berfikir, 

berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang 

ditampilkan oleh alam semesta.10 

Pada Akhirnya baik Semiologi maupun Semiotika mereka adalah dua 

yang sama dalam objek kajian, yaitu mengenai tanda. Namun, berbeda dalam 

orientasi atau pendekatan yang digunakan semiologi cenderung pada 

 
9Machasin,  Agama, Kemanusiaan, dan Keadaban. h.226. 
10Aart Van Zoest, Semiotika; Tentang Tanda, Cara kerjanya, dan Apa Yang Harus Kita 

Lakukan Padanya (jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1993). h. 1-2. 
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pendekatan Psikologi sedangkan semiotika lebih condong pada pendekatan 

filosofis, namun pada dasarnya mereka adalah dua hal yang saling melengkapi. 

Sebelum dibahas lebih lanjut, berikut sejumlah penjelasan mengenai 

semiotika yang dijelaskan oleh para ahli, termasuk dua pendirinya, Charles 

Sanders Pierce dan Ferdinand de Saussure. 

a. Charles S. Pierce 

Charles Sanders Pierce dikenal sebagai seorang filosof yang 

mengembangkan filsafat pragmatisme melalui kajian semiotik. Disebutkan 

bahwa Peirce merupakan tokoh semiotik yang memberikan kontribusi 

mengenai paradigma probabilitas dalam ilmu tanda. Hal ini menunjukkan 

bagaimana keterpengaruhan semiotik oleh logika, matematika, dan fisika. Peirce 

memaknai semiotik sebagai “studi tentang tanda dan segala yang berhubungan 

dengan tanda; cara berfungsi (sintaktik semiotik) dan hubungan antar- tanda 

(semantik semiotik), serta mengkaji pengirim dan penerimanya oleh mereka 

yang menggunakan tanda (pragmatik semiotik)”. Karenanya, menurut Peirce, 

tanda bukan hanya melekat pada bahasa dan kebudayaan melainkan menjadi 

sifat intrinsik pada seluruh fenomena alam (pansemiotik). Melalui tandalah, 

manusia mampu memaknai kehidupannya dengan realitas. Dalam hal itu, bahasa 

menempati posisi terpenting sebagai suatu sistem tanda yang paling 

fundamental bagi manusia, sedangkan tanda-tanda non-verbal seperti gerak-

gerik serta beraneka praktik sosial konvensional lainnya, dapat dipandang 

sebagai sejenis bahasa yang tersusun dari tanda-tanda bermakna yang 

dikomunikasikan atas dasar-relasi-relasi. Bagi Peirce, terdapat prinsip mendasar 

dari sifattanda, yakni 1) sifat representatif, dan 2) sifat interpretatif. Sifat 
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representatif tanda berarti tanda merupakan sesuatu yang mewakili sesuatu 

yang lain (something that represents something else). Sedangkan sifat 

interpretatif artinya bahwa tanda tersebut memberikan peluang bagi 

interpretasi tergantung kepada siapa yang memakai dan menerimanya.11 

b. Ferdinand De Saussure 

Strukturalisme Saussure merupakan sebuah aliran pemikiran yang 

memandang dunia sebagai realitas berstruktur dan menstruktur. Kemudian 

bagian terpenting suatu struktur adalah adanya hubungan satu sama lain antar 

sub-sub dalam struktur maupun di luar struktur. Hubungan-hubungan 

fungsional antar sub-sub struktur inilah yang kemudian membentuk sistem. 

Maka untuk meneliti keabsahannya adalah dengan menguji bagian-bagian di 

dalam hubungan terhadap perbedaan, pertukaran, dan pergantian. Sebagai 

sebuah struktur, bahasa selalu tersusun dengan cara tertentu karena ia 

merupakan suatu sistem (atau struktur) di mana setiap struktur yang menjadi 

bagiannya menjadi tidak bermakna jika dilepaskan dari struktur yang lain. 

Dengan demikian, bahasa tidak ditentukan oleh nilai intrinsiknya melainkan 

oleh hubungan diferensial antara struktur yang terkait. Menurut Saussure, 

bahasa tertentu tidak diikat oleh kata dan benda melainkan oleh hubungan 

antar-struktur yang membentuk totalitas dari bahasa tersebut. Misalnya, bahasa 

Arab atau Inggris, secara keseluruhan mempunyai nilai unggul ketika 

dibandingkan dengan bahasa lainnya. Strukturnya lebih lengkap dan sistematis 

dibanding bahasa lain, kosa katanya lebih lengkap dibanding bahasa lain, dan 

stratifikasi sosialnya lebih ebih lunak dibanding dengan bahasa lainnya. Dalam 

 
11Dadan Rusmana, Tokoh dan Pemikiran Semiotik (Jakarta: Tazkiya Press, 2005). h.48. 
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kaitan dengan bahasa pula, Saussure menginginkan otonomi relatif bahasa 

dalam kaitannya dengan realitas yang membedakannya dengan pandangan 

sebelumnya. Ia menekankan bahwa suatu tanda bahasa ‘bermakna’, bukan 

karena referensinya dengan realitas. Yang ingin ditandakan dalam tanda bahasa 

bukan benda, melainkan konsep tentang tanda. Bagi Saussure, setiap tanda 

memiliki objek sebagai acuannya (referensi). Keberadaan objek tersebut tidak 

niscaya bersifat fisik, melainkan mungkin saja hanya berupa buah pikiran 

tertentu, suatu sosok dalam mimpi, atau mungkin makhluk imajiner. Dengan 

demikian bahasa tidaklah berhubungan dengan realitas. Realitas benda-benda 

bukanlah bahasa karena bahasa adalah tanda atau simbol. Bahasa merupakan 

konvensi masyarakat sebagai pengguna bahasa tentang konstruksi 

pemikirannya. Dengan demikian, bagi Saussure, kata-kata memperoleh 

maknanya dari struktur paradigmatik, yakni hubungannya dengan tanda-tanda 

lain yang terdapat di dalam bahasa, sehingga sifat referensi menjadi arbitrer, 

sesaat, dan dalam beberapa kasusberada di luar ruang lingkup kajian semiotik.12 

c. Umberto Eco 

Umberto Eco adalah seorang tokoh terkemuka dalam bidang semiotika, 

yang mempelajari tanda dan simbol serta penggunaannya dalam komunikasi. 

Dia mengembangkan teori tanda yang mencakup berbagai jenis tanda dan cara 

mereka berfungsi, serta melihat semiotika sebagai alat untuk memahami 

budaya. Eco membedakan antara tanda-tanda dengan makna langsung dan 

konotatif, serta menekankan pentingnya memahami batas antara fenomena 

budaya yang jelas merupakan tanda dan yang tidak. Dipengaruhi oleh 

 
12Rusmana, Tokoh dan Pemikiran Semiotik. h. 24-25. 
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strukturalisme, khususnya karya Ferdinand de Saussure dan Roland Barthes, 

Eco mengadopsi konsep penanda dan petanda serta pendekatan semiologi 

konotatif. Dia juga melihat semiotika sebagai teori umum budaya dan 

antropologi budaya, yang memungkinkan pemahaman lebih dalam tentang 

fungsi sosial dari objek dan perilaku dalam masyarakat.13 

d. Hjelmselev 

Louis Hjelmslev, seorang ahli bahasa dan semiotika asal Denmark, 

mengembangkan teori semiotik yang dikenal dengan nama glossematik. Dalam 

teorinya, Hjelmslev membagi bahasa menjadi dua komponen utama: ekspresi 

(expression) dan konten (content). Ekspresi merujuk pada aspek formal bahasa 

yang tampak, seperti bunyi dan huruf, sementara konten mencakup makna atau 

isi dari bahasa tersebut. Hjelmslev juga memperkenalkan konsep form (bentuk) 

dan substance (substansi), di mana form adalah struktur fisik dari bahasa dan 

substance adalah materi yang diungkapkan oleh form. Teori ini menekankan 

bahwa hubungan antara ekspresi dan konten adalah relasional dan saling 

terkait, membentuk sistem bahasa yang dinamis dan kompleks¹². Selain itu, 

Hjelmslev memperkenalkan konsep metabahasa (metalanguage), yang 

merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan bahasa lain. 

Metabahasa ini penting dalam analisis semiotik karena memungkinkan para 

peneliti untuk mengkaji dan menjelaskan struktur dan fungsi bahasa secara 

lebih mendalam. Hjelmslev juga menekankan bahwa setiap elemen dalam sistem 

bahasa memiliki fungsi tertentu dan tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. 

Dengan demikian, teorinya memberikan kerangka kerja yang komprehensif 

 
13Rusmana, Tokoh dan Pemikiran Semiotik. h. 87. 
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untuk memahami bagaimana makna dihasilkan dan ditransmisikan melalui 

tanda-tanda dalam berbagai bentuk komunikasi.14 

e. Paul Ricoeur 

Paul Ricoeur adalah seorang filsuf yang terkenal dengan kontribusinya 

dalam bidang hermeneutika, yang merupakan cabang dari semiotika yang 

berfokus pada interpretasi teks. Ricoeur mengembangkan teori yang 

menggabungkan pendekatan fenomenologis dan hermeneutika, dengan 

menekankan pentingnya memahami teks sebagai entitas yang otonom. Menurut 

Ricoeur, teks memiliki kemampuan untuk “dekontekstualisasi” (melepaskan diri 

dari konteks asalnya) dan “rekontekstualisasi” (mendapatkan makna baru 

dalam konteks yang berbeda). Proses ini memungkinkan teks untuk terus 

menghasilkan makna baru setiap kali dibaca oleh pembaca yang berbeda. Selain 

itu, Ricoeur memperkenalkan konsep tiga tahap interpretasi: pertama, tahap 

penjelasan (explanation), di mana teks dianalisis secara struktural untuk 

memahami elemen-elemen dasarnya; kedua, tahap pemahaman 

(understanding), di mana pembaca mencoba menangkap makna yang 

dimaksudkan oleh penulis; dan ketiga, tahap apropriasi (appropriation), di mana 

pembaca mengintegrasikan makna teks ke dalam pengalaman pribadi mereka. 

Dengan demikian, Ricoeur melihat interpretasi sebagai proses dinamis yang 

melibatkan interaksi antara teks dan pembaca, yang pada akhirnya memperkaya 

pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri.15 

f. Aart Van Zoest 

 
14Rusmana, Tokoh dan Pemikiran Semiotik. h. 85. 
15Rusmana, Tokoh dan Pemikiran Semiotik. h. 16. 
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Aart van Zoest adalah seorang ahli semiotika yang mendefinisikan 

semiotika sebagai studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengannya, 

termasuk cara tanda berfungsi, hubungannya dengan tanda-tanda lain, serta 

proses pengiriman dan penerimaan tanda oleh pengguna1. Van Zoest 

menekankan bahwa tanda tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga 

mencakup segala sesuatu yang dapat diamati, seperti peristiwa, keadaan, dan 

kondisi dalam suatu kebudayaan. Dalam teorinya, Van Zoest juga membahas 

sistem tanda dan proses yang berlaku dalam penggunaan tanda. Dia melihat 

semiotika sebagai alat untuk memahami bagaimana tanda-tanda berfungsi 

dalam komunikasi dan bagaimana mereka membentuk makna dalam konteks 

sosial dan budaya. Dengan demikian, semiotika menurut Van Zoest adalah ilmu 

yang mendalami representasi objek, peristiwa, dan kondisi melalui tanda-tanda 

dalam kebudayaan yang luas.16 

2. Semiotika sebagai sebuah displin ilmu 

Roland Barthes memainkan peran penting dalam pengembangan 

semiotika, dengan pendekatan yang menekankan pada analisis budaya dan 

sastra. Barthes memperkenalkan konsep denotasi dan konotasi, di mana 

denotasi merujuk pada makna literal dari tanda, sementara konotasi mencakup 

makna tambahan yang dibawa oleh tanda tersebut dalam konteks budaya. 

Misalnya, gambar sebuah apel mungkin secara denotatif hanya berarti buah 

apel, tetapi secara konotatif bisa melambangkan kesehatan atau godaan, 

tergantung pada konteksnya. Barthes juga memperkenalkan konsep mitos 

(myth), yang menggambarkan bagaimana tanda-tanda digunakan untuk 

 
16Rusmana, Tokoh dan Pemikiran Semiotik. h. 28. 
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menyampaikan ideologi dan nilai-nilai budaya yang tersembunyi. Mitos ini 

berfungsi untuk menormalisasi ideologi tertentu dalam masyarakat, 

membuatnya tampak alami dan tak terbantahkan.17 

Selain itu, Barthes menekankan pentingnya pemaknaan aktif oleh 

pembaca atau penonton. Dalam pandangannya, makna tidak hanya dihasilkan 

oleh penulis atau pencipta tanda, tetapi juga oleh interpretasi pembaca yang 

membawa konteks dan pengalaman pribadi mereka sendiri. Ini berarti bahwa 

setiap individu dapat memberikan makna yang berbeda pada tanda yang sama, 

tergantung pada latar belakang dan perspektif mereka. Dengan demikian, 

Barthes memperluas cakupan semiotika untuk mencakup analisis budaya 

populer dan teks-teks sastra, serta menyoroti bagaimana tanda-tanda dapat 

digunakan untuk mengkonstruksi dan mengkomunikasikan ideologi dalam 

masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk lebih kritis dalam 

memahami bagaimana makna dibentuk dan disebarkan melalui berbagai media 

dan praktik budaya.18 

Sementara itu, Charles Morris memainkan peran penting dalam 

menjadikan semiotika sebagai cabang keilmuan yang terstruktur dan sistematis. 

Dia memperluas dan mengembangkan teori semiotika pragmatis dari Charles 

Peirce, dengan fokus pada tiga dimensi utama semiotika: sintaksis, semantik, 

dan pragmatik. Sintaksis mempelajari hubungan antara tanda-tanda itu sendiri, 

semantik mempelajari hubungan antara tanda dan objek yang dirujuknya, dan 

pragmatik mempelajari hubungan antara tanda dan pengguna atau penafsirnya. 

Morris juga memperkenalkan konsep semiosis, yang menggambarkan proses di 

 
17Mirnawati, “Simbol Mitologi dalam karya sastra teks al-Barazanji”. h. 30 
18Mirnawati, “Simbol Mitologi dalam karya sastra teks al-Barazanji”. h. 31 
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mana sesuatu berfungsi sebagai tanda. Dia menekankan bahwa tanda tidak 

hanya terbatas pada bahasa manusia, tetapi juga mencakup tanda-tanda yang 

digunakan oleh makhluk hidup lainnya. Dengan pendekatan ini, Morris 

membantu memperluas cakupan semiotika, menjadikannya relevan tidak hanya 

dalam studi bahasa dan komunikasi, tetapi juga dalam memahami berbagai 

fenomena budaya dan biologis. 

Proses pembentukan semiotika sebagai ilmu pengetahuan modern 

dimulai dengan kontribusi dari Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders 

Peirce pada awal abad ke-20. Saussure, seorang ahli bahasa asal Swiss, 

memperkenalkan konsep dasar semiotika seperti tanda, penanda (signifier), dan 

petanda (signified). Dia melihat bahasa sebagai sistem tanda yang saling terkait 

dan menekankan pentingnya hubungan antara penanda dan petanda dalam 

menghasilkan makna. Di sisi lain, Peirce, seorang filsuf dan ilmuwan Amerika, 

mengembangkan teori tanda yang mencakup tiga elemen utama: representamen 

(tanda itu sendiri), objek (apa yang diwakili oleh tanda), dan interpretan (makna 

yang dihasilkan oleh tanda dalam pikiran penerima) 

Pada pertengahan abad ke-20, semiotika mulai berkembang lebih luas dengan 

kontribusi dari berbagai tokoh seperti Roland Barthes dan Charles Morris. 

Barthes memperkaya semiotika dengan analisis budaya dan sastra, sementara 

Morris memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis tanda-

tanda dalam berbagai konteks. Dengan demikian, semiotika berkembang 

menjadi disiplin ilmu yang komprehensif dan multidisipliner, yang mencakup 

studi tentang tanda-tanda dalam bahasa, budaya, dan komunikasi. 

3. Semiotika Roland Barthes 
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Semiotika dapat didefinisikan dengan mengatakan bahwa semiotika 

adalah segala sesuatu yang dapat dianggap sebagai tanda. Namun, semiotika 

tidak terbatas tentang apa yang umumnya dianggap sebagai tanda dalam 

keseharian, namun juga terkait hal lain seperti sebuah rangkaian kata.19 

  نقدم أن وسعنا
᠍
 التعᗫᖁفات فمن للسميوطᘭقا، العام  المفهوم من ᘌقᗖᖁنا تعᗫᖁفا

ᢝ  المعᡧᣎ  إنتاج لدراسة مكرس علم أنها للسᘭميوطᘭقا المجملة
ᡧᣚ المجتمع  ᡧᣎكذلك وتع 

ᢝ  الوسائل  أي (communication)الاتصال وعملᘭات (Signification) الدلالة  ᗷعملᘭات
ᡨᣎال 

ᢝ  تتوالد بواسطتها
ᡧᣍجري المعاᗫادلها وᘘت  

᠍
 (Systems) أᙏساق شᡨᣎ  مواضعيها وᘻشمل معا

ᢝ  (Codes) والودات العلامة
ᡨᣎتعمل  ال  ᢝ

ᡧᣚ والرسائل المجتمع (Messages) ةᘭالفعل 
ᢝ  والنصوص

ᡨᣎ20خلالها.  من ت تج ال 

 

Salah satu definisi umum semiotika adalah bahwa ia adalah ilmu yang 

mempelajari produksi makna dalam masyarakat pemaknaan dan proses 

penggunaan tanda sebagai alat komunikasi, yaitu di mana sebuah makna 

dihasilkan dan dipertukarkan secara umum, dan topiknya mencakup berbagai 

sistem (Systems) tanda dan kode yang beroperasi dalam masyarakat serta pesan 

dan teks aktual yang dihasilkan melalui tanda dalam proses komunikasi. 

Barthes menjelaskan bahwa semiotika adalah suatu ilmu mengenai tanda, 

sebab Barthes mengkaji penandaan secara terpisah dari kandunganya. Disini 

Semiotika bukanlah suatu perangkat metafisis, melainkan sebuah ilmu dari 

berbagai ilmu lainnya, begitu diperlukan namun bukan satu-satunya. Dalam 

semiotika membahas keterkaitan dua frasa yakni penanda dan petanda. Dalam 

konteks ini penanda digunakan untuk mengungkapkan to express petanda, 
 

19Daniel Chandler, Semiotics the basic, 2 ed. (Prancis: Taylor And France E-Library, 
2007). h. 2. 

20 ᣅالنا عᘘد  حسن  ᢝ  ,محمد، 
ᡨᣍاᘭالب الوهاب  عᘘد  شعر   ᢝ

ᡧᣚ العنوان  ط.  سميوطᘭقا  العᘭᗖᖁة, . ١،  النهضة  دار  (القاهرة: 
  . 16. ص. )2002
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namun dalam sistem semiotika kita tidak hanya dihadapkan dengan dua frasa, 

melainkan tiga frasa yang berbeda-beda. Sebab apa yang dikaji bukanlah satu 

frasa kemudian diikuti frasa berikutnya, melainkan juga relasi yang menyatukan 

ketiganya, tiga frasa itu adalah penanda, petanda dan tanda.21 

Dalam pembahasan mengenai tanda, Roland Barthes menggunakan frasa 

dari Saussure. Tanda memiliki tiga bentuk berupa tanda itu sendiri (sign), 

kemudian aspek material (signifier) dari suatu tanda, yang berfungsi untuk 

menandakan atau yang dihasilkan oleh aspek material yang dapat berupa suara, 

huruf, bentuk gambar, gerak dan sebagainya, kemudian aspek mental atau 

konseptual (signified) atas apa yang ditunjuk oleh aspek material. Ketiga aspek 

ini merupakan aspek-aspek yang membentuk suatu tanda. Ketika salah satu 

aspek dihilangkan, maka akan timbul kesulitan dalam memahami bahkan untuk 

sekedar membayangkan sebuah tanda pastinya akan sulit.22 

Semiotika pada dasarnya memiliki beberapa macam hubungan tanda. 

Barthes menjelaskan hubungan tersebut berupa hubungan simbolik, hubungan 

paradigmatik, serta hubungan sintagmatik. Hubungan simbolik merupakan 

hubungan yang terdapat dalam tanda dengan tanda itu sendiri atau hubungan 

internal. Kemudian pada hubungan paradigmatik yakni hubungan ketika tanda 

memiliki hubungan dengan tanda lain dari sebuah sistem atau satu kelas, serta 

hubungan sintagmatik berupa hubungan tanda dengan tanda lain dari satu 

struktur.23 

 
21Roland Barthes, Mitologi, trans. oleh Nurhadi, 1 ed. (yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006). 

h.156-157. 

22Sunardi, Semiotika negativa, 1 ed. (yogyakarta: penerbit buku baik, 2013). h.38-39. 

23Sunardi, Semiotika negativa. h. 43. 
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Roland Barthes, memiliki perhatian lebih terhadap teori tentang sistem 

pemaknaan dua tahap atau signifikasi dua tahap (two order of signification). 

Tahap signifikasi pertama yakni hubungan antara signifier dan signified di dalam 

sebuah tanda realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu 

makna paling nyata dari tanda. Konotasi adalah penyebutan tahap signifikasi 

kedua oleh Barthes, yang mengintepretasikan interaksi ketika tanda bertemu 

dengan realitas atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaan. 

Konotasi memiliki nilai yang subyektif atau intersubyektif, denotasi adalah apa 

yang digambarkan tanda terhadap subjek, sedang konotasi adalah bagaimana 

menggambarkannya. Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, 

tanda bekerja melalui mitos.24 

Signifikasi dua tahap terdiri dari: 

a. Denotasi 

Denotasi adalah sistem pertandaan tingkat pertama pada semiotika Roland. 

Tatanan ini menampakkan relasi antara penanda dan petanda di dalam sistem 

tanda, dan antara tanda dengan referennya dalam suatu realitas eksternal. 

Barthes menyebut tatanan ini sebagai denotasi. Hal ini mengacu pada anggapan 

umum, yang mana makna menjelaskan tentang tanda. Denotasi juga biasa 

disebut juga makna kamus dari sebuah kata atau terminologi atau objek (literal 

meaning of trem or object). Jika diucapkan sebuah kata yang mendenotasikan 

suatu hal tertentu maka itu berarti kata tersebut mau menunjukan pada hal itu 

sendiri. Dengan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kata Kucing 

 
24Sunardi, Semiotika negativa. h. 43. 
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mendenotasikan atau merupakan sejenis karnivora tertentu yang memiliki 

ukuran tertentu, berbulu, mengeong dan menyusui.  

Ketika berbicara tentang denotasi, sistem ini digunakan konotasi untuk 

berbicara tentang suatu hal yang lain. Metabahasa atau denotasi merupakan 

deskripsi berdasarkan prinsip empiris atau pengalaman yang berarti semiotika 

yang ilmiah, lugas, tuntas, dan tidak kontradiktif. Konsep metabahasa tidak 

boleh dibatasi hanya dalam bahasa keilmuan; ketika bahasa sehari-hari dalam 

wujud denotatifnya, mengambil alih sistem dari sekumpulan objek yang berlaku 

sebagai tanda, maka bahasa sehari-hari itu menjadi operatif dalam 

metabahasa.25 

b. Konotasi 

Konotasi merupakan suatu makna kultural yang melekat di dalam 

terminologi (the cultural meanings that become attached to a term). Konotasi 

dipakai sebagai penjelasan dalam salah satu dari tiga cara kerja tanda dalam 

tatanan pertandaan kedua. Konotasi menggambarkan ketika tanda bertemu 

dengan perasaan atau emosi penggunaanya dalam nilai- nilai kulturalnya. Ini 

terjadi ketika makna bergerak menuju subjektif atau setidaknya intersubjektif. 

Ini terjadi disaat interpretant dipengaruhi dengan banyaknya penafsir dan objek 

atau tanda. Faktor penting dalam konotasi adalah penanda dalam tatanan 

pertama merupakan tanda konotasi.  

Lingkungan tekstual adalah semua term di dalam tulisan dan karangan 

yang mempengaruhi serta menentukan makna dari konotatif itu. Seperti contoh 

 
25Barthes Roland, Elemen-elemen semiologi, trans. oleh kafie Naruddin, 1 ed. 

(yogyakarta: Jalasutra). h. 94. 
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dalam pengaruh tekstual term kucing, apabila kata kucing diikuti dengan kata 

Persia, maka kata itu memiliki makna konotatif yang lain dibanding dengan 

kalau kata yang mengikutinya term Himalaya. Kucing Persia dan kucing 

Himalaya menjadi dua ungkapan (frase) yang mengandung makna konotatif lain, 

demikian pula kata-kata yang ada di dalamnya. Pengaruh lingkungan budaya 

menjadi jelas apabila diletakkan kata tertentu di dalam lingkungan budaya yang 

berbeda. Sebagai contoh kata garuda bagi orang yang tidak berkebangsaan 

Indonesia hanya akan merepresentasikan makna konotatif dengan sebuah 

perusahaan penyedia jasa penerbangan asal Indonesia. Akan tetapi, di Indonesia 

Garuda ini akan memiliki makna konotatif lain, yaitu perlambangan simbolik 

yang dalam, yang berhubungan dengan negara.26 

c. Mitos 

Mitos pada umumnya cerita yang digunakan suatu kebudayaan untuk 

memperjelas atau memahami beberapa aspek dari realitas atau alam. Menurut 

Barthes, mitos merupakan cara dari suatu kebudayaan memandang sesuatu, 

cara tersebut digunakan untuk mengonseptualisasikan atau memahami sesuatu. 

Barthes memikirkan mitos sebagai mata rantai dari konsep-konsep terkait. 

Aspek lain yang ditekankan dari mitos oleh Barthes adalah dinamismenya. 

Seperti yang dinyatakan tadi, mitos berubah dan beberapa diantaranya dapat 

berubah dengan cepat guna memenuhi kebutuhan perubahan dan nilai-nilai 

kultural di mana mitos itu sendiri menjadi bagian dari kebudayaan tersebut.27 

 
26Sobur Alex, Semiotika Komunikasi, 1 ed. (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2013). h. 

84. 

27fiske John, Cultural And Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling 
Komprehensif, 1 ed. (yogyakarta: Jalasutra, 2010). h. 38. 
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Barthes dalam memaknai mitos yakni sebagai a type of speech. 

Penyebutan speech atau berarti wicara sebab mitos sendiri adalah cara orang 

berbicara, yakni bahasa yang digunakan pada umumnya. Mitos digunakan 

sebagai pendistorsi kenyataan, meaning atau signification dari sistem tanda 

semiotik tingkat pertama. Akan tetapi distorsi atau deformasi ini terjadi 

sedemikian rupa sehingga pembaca mitos jarang untuk sadar akan hal itu. 

Akibatnya melalui mitos–mitos yang terbentuk akan muncul berbagai stereotip 

tentang sesuatu hal atau masalah. Mitos atau sistem mitis dibuat dengan 

menggunakan sistem semiotik tingkat pertama sebagai signifier bagi sistem 

semiotik tanda tingkat dua. Signifier baru ini disebut form dan signified disebut 

concept. Hubungan antara form dan concept disebut signification atau mitos itu 

sendiri.28 Mitos adalah sistem tanda tingat kedua, unsur-unsur dalam mitos 

yakni form (penanda), concept (petanda), dan signification (tanda/mitos). 

Pembedaan ini memperlihatkan bahwa antara sistem tanda pertama dengan 

sistem tanda kedua ada kesamaan struktur. Meski demikian, ada beberapa 

perbedaan di antara keduanya. Salah satunya adalah makna tingkat kedua 

memiliki motif tertentu motivated. Hal ini berbeda dengan sistem bahasa, sistem 

tanda tingkat pertama, yang unmotivated.29 

Mitos sebagai sistem semiotik tingkat dua, mengambil sistem semiotik  

tingkat pertama sebagai landasannya. Jadi, mitos adalah sejenis sistem ganda 

dalam sistem semiotik yang terdiri dari sistem linguistik dan sistem semiotik. 

Untuk menghasilkan sistem mitis, sistem semiotik tingkat dua mengambil 

 
28Sunardi, Semiotika negativa. h.68. 

29Roland Barthes, Mytologies, trans. oleh Jonathan Cope, 1 ed. (New York: Hilland Wang, 
1972). h. 115. 
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seluruh sistem tanda tingkat pertama sebagai signifier atau form. Dikatakan 

lebih persis, sign diambil (take over) oleh sistem tingkat dua menjadi form. 

Adapun concept itu diciptakan oleh pembuat atau pengguna mitos. Sign yang 

diambil untuk dijadikan form diberi nama lain, yaitu meaning karena kita 

mengetahui tanda hanya dari maknanya.30 

Denotasi 
1. Signifier/penanda 2. Signified/petanda 

3. Sign/tanda 

Mitos 
I. Signifier/form II. Signified/concept 

III. Sign/Signification 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa mitos terdapat pada sistem semiotika 

bertingkat, dimana salah satu sistemnya disusun berdasarkan keterpautannya 

dengan sistem bahasa. Kemudian mitos itu sendiri merupakan sistem semiotik 

tingkat kedua.31 Proses signifikasi ini disebutnya denotasi dan konotasi.32 Makna 

denotasi bersifat langsung, artinya makna khusus yang terdapat dalam suatu 

tanda atau gambaran dari sebuah petanda. Sedang makna konotasi akan 

dihubungkan dengan kebudayaan yang tersirat dalam pembungkusnya, yaitu 

makna yang terkandung di dalamnya.33 

Dari skema di atas diketahui bahwa sistem mitis sebagai sistem semiotik 

tingkat dua. Sistem mitis terdiri dari signification, form dan concept. Karena 

 
30Sunardi, Semiotika negativa. h. 81. 

31Barthes, Mitologi. h. 162. 

32Budiman kris, Jejaring tanda-tanda: Strukturalisme dan Semiotika dalam kritik 
kebudayaan, 1 ed. (Magelang: Indonesiatera, 2004). h. 63-65. 

33Arthur Berger, Asa, Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Komtemporer: Suatu Pengantar 
Semiotika (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005). h. 55. 
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sistem mitis adalah sistem semiotik juga, maka dapat dibuat skema: III. 

SIGNIFICATION, I. SIGNIFIER ( Expression), dan II. SIGNIFIED (Concept).34  

Seperti yang tampak dalam skema di atas, form dibentuk dari meaning 

atau seluruh sistem semiotik tingkat satu. Dengan kata lain tidak perlu 

menganalisis sistem tanda tingkat pertama tapi hanya menggunakan 

meaningnya. Tidak diperlukan untuk memeriksa tanda tingkat pertama sebagai 

systems of signification melainkan hanya menggunakan secara keseluruhannya. 

Mengapa tidak perlu? Karena hubungan signifier dan signified (jadi signification) 

dalam sistem pertama sudah jelas, diketahui umum. Kejelasan dan keniscayaan 

makna ini yang justru menentukan apakah suatu objek pantas dijadikan mitos 

atau tidak. Disamping kejelasan makna, sistem linguistik itu juga bersifat 

fleksibel.35 

Barthes menyebutkan terdapat empat karakter dalam sistem mitosnya; 

deformatif, intensional, statement of fact, motivasional. Ciri pertama adalah 

deformatif. Hubungan deformatif ini berjalan melalui distorsi makna oleh 

konsep. Deformasi terjadi akibat dari konsep dalam mitos berkaitan erat dengan 

kepentingan pemakai atau pembuat mitos yakni kelompok masyarakat tertentu. 

Distortif ini mengakibatkan konsep dapat mengasingkan makna dari tanda 

tingkat pertama. Distortif ini berakar dari asal usul forma dan konsep yang 

dalam kaitannya dengan sistem linguistik.36 Distorsi merupakan salah satu 

karakter mitos yang akan dialami oleh mitos apapun. Dalam suatu mitos yang 

 
34Sunardi, Semiotika negativa. h. 96. 

35Sunardi, Semiotika negativa. h. 97. 

36Sunardi, Semiotika negativa. h. 89. 
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sudah menjadi common sence, distorsi akan terlihat sebagai suatu proses 

alamiah. 

Analisis struktur pada sistem bahasa tidak membahas bahwa suatu mitos 

sebagai kebohongan, melainkan sebagai struktur tanda yang berciri khas 

sehingga ia dipercaya oleh konsumennya. Ciri kedua yakni intensional. Mitos 

diproduksi bukanlah tanpa adanya maksud tertentu melainkan intensional. Ciri 

ini membuat mitos hadir untuk menyasar tujuannya dan memberikan 

notification berupa nilai atau sebuah ideologi. Mitos membuat konsumennya 

sebagai sasaran dan tujuan. Ciri kedua mitos ini muncul sebagai akibat dari 

hakikat mitos yang merupakan suatu a type of speech determined by its 

intention.37  

Kemudian ciri yang ketiga dari mitos yakni statement of fact, pesan 

setelah melalui distorsi akan sampai kepada pembaca kemudian berpaling dan 

membuat penilaian general. Konsep yang tersaji dalam mitos bukan lagi sekedar 

konsep biasa yang partikular, melainkan telah menjadi bukti konsep faktual. 

Barthes menilai mitos ialah wicara yang dicuri lalu dikembalikan lagi, menjadi 

seolah konsep itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Namun ketika 

dikembalikan tidak akan sepadan dan sesuai tempatnya dengan wicara yang 

telah dicuri.38 

Kemudian ciri mitos yang keempat adalah sifatnya motivasional. Bentuk 

dalam mitos tidaklah arbitrer namun terdapat motivasi yang mendorong agar 

seseorang melakukan atau meyakini sesuatu. Signification yang terjadi dalam 

 
37Sunardi, Semiotika negativa. h. 90. 

38Barthes, Mytologies.h. 110. 
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suatu sistem penandaan tingkat kedua bukanlah unmotivated melainkan 

motivated. Motivasi dalam sistem mitis ini bekerja melalui prinsip analogi. 

Terdapat dorongan oleh motivasi bahwa sebenarnya terdapat hubungan 

analogis anatara meaning dari sistem tanda tingkat pertama dan bakal forma 

yang akan dijadikan signifier bagi signified pada sistem mitis. Sehingga apa yang 

nampak dari suatu (a statement of fact) itu telah didasari pada suatu sistem 

tanda tingkat pertama yang dipilih sedemikian rupa sehingga memiliki nilai 

analogis pada forma.39 

Terdapat lima pengkodean dalam analisis semiotika yang digunakan oleh 

Roland dalam analisisnya, hal itu  tertuang dalam buku terakhir yang ia tulis 

dengan judul S/Z buku ini merupakan sebuah contoh yang bagus untuk 

memahami bagaimana Barthes menganalisis sebuah karya sastra  lima kode itu 

sebagai berikut, kode hermeneutika (teka-teki), kode semik (konotatif), kode 

simbolik, kode proaretik (logika tindakan), dan kode kultural (budaya).40 Berikut 

akan dijelaskan satu persatu secara rinci: 

Kode Hermeneutik (Kode Teka-teki) Merupakan kode yang menciptakan 

teka-teki atau misteri dalam teks. Ini melibatkan elemen-elemen yang 

membingungkan pembaca dan mendorong mereka untuk mencari jawaban atau 

makna tersembunyi. Contohnya adalah plot twist, simbol yang belum terungkap, 

atau petunjuk yang samar-samar. 

Kode Semik (Kode Konotatif) Kode ini berkaitan dengan makna konotatif 

atau makna tambahan yang melekat pada suatu tanda. Makna konotatif ini bisa 

 
39Sunardi, Semiotika negativa. h. 92. 
40John Lechte, 50 Filsuf Kontemporer Dari Strukturalisme dan Postmodernitas, 6 ed. 

(yogyakarta: Kanisius, 2001). h. 201. 
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bersifat budaya, sosial, atau emosional. Contohnya, warna hitam sering dikaitkan 

dengan kesedihan atau misteri, sedangkan warna putih sering dikaitkan dengan 

kemurnian atau kesucian. 

Kode Simbolik Kode ini berkaitan dengan simbol-simbol yang memiliki 

makna lebih dalam dari makna literalnya. Simbol-simbol ini seringkali bersifat 

universal dan memiliki makna yang sama di berbagai budaya. Contohnya, salib 

sebagai simbol agama Kristen, atau merpati sebagai simbol perdamaian. 

Kode Proairetik (Kode Tindakan) Kode ini berkaitan dengan tindakan 

atau perbuatan yang dilakukan oleh karakter dalam teks. Kode ini juga 

mencakup konsekuensi dari tindakan tersebut. Contohnya, keputusan seorang 

karakter untuk melakukan suatu tindakan tertentu akan memiliki dampak pada 

alur cerita. 

Kode Gnomik (Kode Kultural) Kode ini berkaitan dengan nilai-nilai 

budaya, ideologi, atau pengetahuan umum yang tersirat dalam teks. Kode ini 

seringkali bersifat implisit dan tidak secara eksplisit dinyatakan. Contohnya, 

referensi terhadap mitos atau legenda tertentu, atau penggunaan bahasa yang 

khas dari suatu kelompok sosial. 

Tujuan Barthes dengan kode-kode ini bukan hanya untuk menciptakan 

sistem klasifikasi formal, tetapi untuk menunjukkan bahwa tindakan yang paling 

masuk akal, detail yang paling meyakinkan, atau teka-teki yang paling menarik 

dalam narasi adalah konstruksi dan bukan sekadar tiruan dari kenyataan.41 

 
41Alex  Sobur, Semiotika Komunikasi. h. 65. 
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B. Pengantar Teori Resepsi Sastra 

Teori reader response atau resepsi bukanlah pembahasan yang baru 

dalam dunia kesusasteraan. Terdapat dua tokoh yang berperan besar untuk 

teori ini yaitu Hand Robert Jauss dan Wolfgang Iser. Jauss di tahun 1967 

membuka jalan bagi teori ini lewat tulisannya yang berjudul Literaturqeschichte 

als Provokation (Sejarah sastra sebagai tantangan). Ia memakai istilah 

rezeptionaesthetik. Umar Junus dan Franco Mergalli menerjemahkan istilah ini 

sebagai “resepsi sastra”. Sementara Norman Holand  menerjemahkannya 

sebagai “Aesthetic of reception atau literary response”.42 

Mukarovsky dan Vodica Kemudian melanjutkan jalan yang telah dibuka 

oleh Jauss. Mukarovsky menyimpulkan bahwa karya sastra adalah tanda dalam 

struktur intrinsik dan memiliki hubungan dengan kenyataan, masyarakat, 

pencipta dan penerimanya. Sedangkan Vodica berfokus pada konkretisasi karya 

sastra. Menurutnya karya sastra tidaklah dimaknai secara objektif. Pemaknaan 

terhadap karya sastra terjadi melalui proses konkretisasi yang terjadi secara 

terus menerus oleh pembaca yang berkesinambungan dalam kurun waktu yang 

sama atau berbeda-beda menurut situasinya.43 

Pandangan tentang teori reader response mulai tersebar luas di Barat 

pada tahun 1970-an Teori reader response merupakan reaksi terhadap 

teoriteori yang berpusat pada text-oriented. Secara garis besar, reader response 

berfokus pada pembaca, yaitu pembaca menginterpretasi sebuah teks. Dalam 

aplikasinya, teori ini dapat disandingkan dengan teori lainnya semisal kritik 

feminisme, strukturalisme, psikoanalisis, dan sebagainya. Resepsi sastra melihat 

 
42Muhammdiyah et al, Konsep, teori, dan aplikasi Kajian Sastra. h. 97. 
43Muhammdiyah et al, Konsep, teori, dan aplikasi Kajian Sastra. h. 97. 
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bagaimana sebuah teks diterima dan ditanggapi oleh pembaca baik di zaman 

yang sama maupun dalam kurun waktu yang berbeda. Tanggapan dan 

pemaknaan pembaca ini akan selalu berbeda pada ruang, waktu, dan kondisi 

sosial budaya yang berbeda pula. Sesuatu yang sudah lumrah dipahami bahwa 

interpretasi masing-masing individu terhadap suatu teks yang dibacanya tidak 

akan pernah sama sebab dipengaruhi oleh banyak faktor.44 

sebelum masuk lebih jauh untuk membahas respsi sastra oleh Wolfgang 

Iser penulis akan memaparkan beberapa penjelasan ahli mengenai resepsi 

sastra sebagai berikut. 

a. Hans Robert Jauss 

Hans Robert Jauss adalah salah satu tokoh utama dalam teori resepsi 

sastra. Ia memperkenalkan konsep horizon harapan (Erwartungshorizont), yang 

merujuk pada harapan dan pengetahuan yang dimiliki pembaca saat mereka 

mendekati sebuah teks sastra. Menurut Jauss, makna sebuah karya sastra tidak 

hanya ditentukan oleh teks itu sendiri, tetapi juga oleh interaksi antara teks dan 

pembaca. Pembaca membawa pengalaman, pengetahuan, dan harapan mereka 

sendiri ke dalam proses membaca, yang kemudian mempengaruhi bagaimana 

mereka menafsirkan teks tersebut. Jauss juga menekankan pentingnya  sejarah 

penerimaan dalam memahami karya sastra. Ia berpendapat bahwa makna 

sebuah teks dapat berubah seiring waktu, tergantung pada konteks historis dan 

budaya di mana teks tersebut dibaca. Dengan kata lain, sebuah karya sastra 

dapat memiliki makna yang berbeda bagi pembaca di era yang berbeda. Ini 

menunjukkan bahwa resepsi sastra adalah proses dinamis yang terus 

 
44Muhammdiyah et al, Konsep, teori, dan aplikasi Kajian Sastra. h. 97. 
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berkembang, bukan sesuatu yang statis. Selain itu, Jauss mengkritik pendekatan 

formalistik yang hanya fokus pada teks itu sendiri tanpa mempertimbangkan 

peran pembaca. Ia berargumen bahwa untuk memahami sepenuhnya sebuah 

karya sastra, kita harus mempertimbangkan bagaimana karya tersebut diterima 

dan ditafsirkan oleh pembaca dari berbagai latar belakang dan periode waktu. 

Pendekatan ini membuka ruang bagi berbagai interpretasi dan pemahaman 

yang lebih kaya terhadap karya sastra.45 

b. Roman Ingarden 

Roman Ingarden, seorang filsuf Polandia, memberikan kontribusi penting 

dalam teori resepsi sastra melalui konsep “strata norma”. Menurut Ingarden, 

karya sastra terdiri dari beberapa lapisan atau strata yang harus dipahami untuk 

mengapresiasi makna keseluruhan teks. Lapisan-lapisan ini meliputi lapisan 

bunyi, lapisan arti, lapisan objek, lapisan dunia yang digambarkan, dan lapisan 

metafisis1. Setiap lapisan ini berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan 

pengalaman estetis yang utuh bagi pembaca. 

Ingarden juga menekankan pentingnya intensionalitas dalam karya 

sastra, yaitu maksud atau tujuan yang dimiliki oleh pengarang saat menciptakan 

karya tersebut. Pembaca harus memahami intensionalitas ini untuk dapat 

mengapresiasi dan menafsirkan karya dengan benar. Dalam hal ini, resepsi 

sastra menurut Ingarden melibatkan proses aktif di mana pembaca tidak hanya 

menerima makna secara pasif, tetapi juga berpartisipasi dalam membentuk 

makna tersebut melalui interaksi dengan teks. 

 
45Rachmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, Dan Penerapannya 

(yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). h. 207. 
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Selain itu, Ingarden mengkritik pendekatan yang hanya fokus pada teks 

itu sendiri tanpa mempertimbangkan peran pembaca. Ia berargumen bahwa 

karya sastra memiliki eksistensi yang independen dari kesadaran pembaca, 

tetapi maknanya baru terwujud sepenuhnya melalui proses pembacaan dan 

interpretasi. Dengan demikian, resepsi sastra menurut Ingarden adalah proses 

dinamis yang melibatkan interaksi antara teks, pengarang, dan pembaca.46 

c. Jan Mukarovsky 

Jan Mukarovsky adalah seorang teoretikus sastra asal Ceko yang dikenal 

karena kontribusinya dalam bidang strukturalisme dan semiotika. Salah satu 

konsep utamanya adalah “fungsi estetis” dalam karya sastra. Menurut Jan 

Mukarovsky, karya sastra memiliki berbagai fungsi, termasuk fungsi 

representatif, ekspresif, dan apelatif, tetapi yang paling penting adalah fungsi 

estetis. Fungsi estetis ini memungkinkan karya sastra untuk dinilai berdasarkan 

nilai artistiknya, terlepas dari konteks sosial atau moral. 

Jan Mukarovsky juga memperkenalkan konsep “norma estetis”, yang 

merujuk pada standar atau aturan yang digunakan untuk menilai karya seni. 

Norma-norma ini tidak tetap, tetapi berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh 

konteks budaya dan sejarah. Dengan demikian, resepsi sastra menurut Jan 

Mukarovsky adalah proses dinamis di mana pembaca memainkan peran aktif 

dalam menafsirkan dan menilai karya sastra berdasarkan norma-norma estetis 

yang berlaku pada masanya. 

Selain itu, Jan Mukarovsky menekankan pentingnya interaksi antara teks 

dan pembaca. Ia berargumen bahwa makna sebuah karya sastra tidak hanya 

 
46Dian Susilastri, “Strata Norma Roman Ingarden Dalam Apresiasi Puisi,” Jssh (Jurnal 

Sains Sosial Dan Humaniora), 4.2 (2020) <Https://Doi.Org/10.30595/Jssh.V4i2.8615>. h. 89. 
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terletak pada teks itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana teks tersebut diterima 

dan ditafsirkan oleh pembaca. Pendekatan ini menekankan bahwa karya sastra 

adalah entitas yang hidup dan terus berkembang melalui interaksi dengan 

pembacanya.47 

d. Felix Vodica 

Felix Vodica adalah seorang teoretikus sastra Ceko yang memberikan 

kontribusi penting dalam teori resepsi sastra. Felix Vodicamengembangkan 

gagasan-gagasan dari Jan Mukarovsky dan menggabungkannya dengan 

pandangan fenomenologi Roman Ingarden. Salah satu konsep utama Felix 

Vodicaadalah “sejarah resepsi”, yang menekankan bahwa pemahaman dan 

penilaian terhadap karya sastra berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh 

konteks sosial dan budaya pembaca. 

Felix Vodica berpendapat bahwa karya sastra tidak memiliki makna yang 

tetap dan universal, tetapi maknanya dibentuk melalui interaksi antara teks dan 

pembaca dalam konteks historis tertentu. Ia menekankan pentingnya “horizon 

harapan” pembaca, yang mencakup harapan, pengetahuan, dan pengalaman 

yang dibawa pembaca saat membaca teks. Horizon harapan ini terus berubah 

seiring waktu, sehingga resepsi sastra adalah proses dinamis yang selalu 

berkembang. 

Selain itu, Felix Vodicajuga memperkenalkan konsep “konkretisasi”, yang 

merujuk pada proses di mana pembaca mengisi “ruang kosong” dalam teks 

dengan imajinasi dan interpretasi mereka sendiri. Menurut Vodička, setiap 

 
47Suyitno Suyitno, “Metafora Lima Buah Sajak Sapardi Djoko Damono Dan 

Penggunaannya Dalam Pembelajaran Sastra,” INDONESIA: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan 
Sastra Indonesia, 4.3 (2023) <https://doi.org/10.59562/indonesia.v4i3.48700>. h. 291. 
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pembaca akan mengkonkretkan teks dengan cara yang unik, berdasarkan latar 

belakang dan perspektif mereka. Ini berarti bahwa setiap pembacaan karya 

sastra adalah pengalaman yang unik dan subjektif.48 

e. Umar Junus 

Umar Junus adalah seorang kritikus sastra Indonesia yang terkenal 

dengan kontribusinya dalam teori resepsi sastra. Salah satu karyanya yang 

penting adalah “Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar” (1985), di mana ia 

mengeksplorasi bagaimana karya sastra diterima dan ditafsirkan oleh pembaca 

dari berbagai latar belakang dan periode waktu1. Junus berpendapat bahwa 

makna sebuah teks sastra tidak tetap, tetapi berubah sesuai dengan konteks 

sosial, budaya, dan historis pembacanya. 

Junus juga menekankan pentingnya interaksi antara teks dan pembaca 

dalam proses pemaknaan. Ia berargumen bahwa pembaca tidak hanya 

menerima makna secara pasif, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk 

makna tersebut melalui interpretasi mereka. Pendekatan ini mirip dengan 

konsep “horizon harapan” yang dikemukakan oleh Hans Robert Jauss, di mana 

harapan dan pengetahuan pembaca mempengaruhi bagaimana mereka 

memahami teks. 

Selain itu, Junus mengembangkan konsep “sosiologi sastra”, yang melihat 

karya sastra sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan 

budaya pada saat karya tersebut diciptakan dan dibaca. Ia berpendapat bahwa 

untuk memahami sepenuhnya sebuah karya sastra, kita harus 

 
48Suyitno, “Metafora Lima Buah Sajak Sapardi Djoko Damono Dan Penggunaannya 

Dalam Pembelajaran Sastra Indonesia: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. h..291. 
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mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana karya tersebut diterima 

dan ditafsirkan.49 

Resepsi Sastra Wolfgang Iser 

Wolfgang Iser adalah tokoh penting dalam resepsi sastra, yang 

menekankan bagaimana pembaca terlibat dalam menciptakan makna dari teks 

sastra. Teorinya memfokuskan perhatian pada hubungan dinamis antara 

pembaca dan teks, bukan hanya pada teks itu sendiri. 

Berbeda dengan Jauss, fokus teori Iser terbatas pada pembacaan yang 

melahirkan kesan tanpa harus secara aktif mewujudkannya. Pembahasan Iser 

adalah tentang sambutan pembaca secara umum serta relasi teks dengan 

pembaca secara individual. Berbeda dengan Jauss yang mengabaikan peran 

sebuah karya, menurut Iser justru karya memegang peranan yang besar. Kesan 

yang didapat oleh pembaca ditentukan oleh karya itu sendiri. Teori reader 

response Iser menganalisis interaksi dan dialektika antara teks dan pembaca 

sebab Iser menganggap karya sastra sebagai sebuah model komunikasi.50 Iser 

membagi pembaca menjadi tiga kategori: 

a. Pembaca Ideal: Merupakan pembaca yang serba tahu, seperti sastrawan atau 

kritikus sastra yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks, genre, 

dan teknik sastra. Mereka mampu memahami makna yang tersirat dan 

menafsirkan teks secara kompleks. 

 
49Puji Santosa, Krirtik Hermeneutik Sastra Kenabian, 1 ed. (yogyakarta: Elmatera, 2017). 

h. 43. 
50Muhammdiyah et al, Konsep, Teori, dan Aplikasi Kajian Sastra.  h. 103. 
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b. Pembaca Implisit: Merupakan pembaca yang dimaksudkan oleh penulis. 

Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memungkinkan mereka 

untuk terlibat dengan teks dan memahami makna yang dimaksudkan. 

c. Pembaca Riil: Merupakan pembaca yang nyata, individu yang membaca teks 

dengan latar belakang, pengalaman, dan interpretasi masing-masing. Mereka 

berinteraksi dengan teks berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka 

sendiri, sehingga interpretasi mereka bisa berbeda-beda. 

Teori resepsi sastra Iser menekankan bahwa teks sastra bukanlah objek 

statis yang memiliki makna tunggal, melainkan konstruksi yang dinamis yang 

dibentuk oleh interaksi antara pembaca dan teks. Setiap pembaca membawa 

pengalaman dan pengetahuan unik mereka sendiri ke dalam proses membaca, 

yang pada gilirannya memengaruhi bagaimana mereka memahami dan 

menafsirkan teks.51 

Yang dimaksud dengan komunikasi antara pembaca dengan teks adalah 

interaksi antara struktur pembangun teks dan pembaca. Saat pengarang 

menciptakan sebuah teks, ia menyediakan aspek-aspek skematik yang akan 

menuntun pembaca untuk memaknai teks itu. Aspek skematis ini berfungsi 

untuk mengendalikan imajinasi dan peprsepsi pembaca. Jadi, makna teks yang 

ditemukan pembaca pada dasarnya adalah hasil konkretisasi dari tanda-tanda 

dalam teks. Teks memegang peranan penting sebagai instrument untuk 

memunculkan kesadaran pembaca.52 

Teori reader response Iser juga menegaskan keterlibatan aspek-aspek 

sosial yang dijelaskan dalam sebuah konsep yang disebut repertoire. Iser setuju 

 
51Muhammdiyah et al, Konsep, Teori, dan Aplikasi Kajian Sastra.  h. 104. 
52Muhammdiyah et al, Konsep, Teori, dan Aplikasi Kajian Sastra.  h. 104. 
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bahwa kemunculan sebuah teks sastra dipengaruhi oleh realitas ekstratekstual. 

Repertoire atau yang sering diistilahkan “Gudang pengetahuan” adalah semua 

wilayah di dalam teks yang dapat dikenali pembaca. Yang dimaksud dengan 

wilayah dapat berupa fenomena budaya, karya terdahulu, atau norma-norma 

sosial dan historis yang termunculkan dalam teks. Jadi repertoire berisi semua 

hal yang sifatnya ekstratekstual. unsur-unsur ekstartekstual ini dimunculkan 

dalam bentuk yang telah dimodifikasi, direduksi, dan ditransformasi. Repertoire 

dimunculkan melalui empat perspektif yaitu karakter, alur, narator, dan 

pembaca fiktif. Repertoire berperan penting dalam proses realisasi makna oleh 

pembaca sebab menggiring pembaca untuk mengenali masalah-masalah yang 

ada dalam teks.53 

Menurut Iser, dalam sebuah karya sastra terdapat ruang kosong 

(Leerstellen) yang harus diisi oleh pembaca sesuai dengan memori dan horizon 

harapannya. Ruang kosong ini memberikan kesempatan pada pembaca untuk 

memaknai karya sastra secara kreatif dan menyeluruh namun tidak semaunya. 

sebuah teks memiliki kemampuan untuk menarik pembaca (indeterminacy). 

Teks melakukan indeterminasi dengan beberapa cara, antara lain:  

1. Menciptakan gap dengan cara menghilangkan elemen Self evident. 

2. Memprovokasi pembaca agar memikirkan kemungkinan keberlanjutan 

teks. 

3. Membuat sebuah akhir cerita yang terbuka (open ending). 

Teks sastra membawa pembaca untuk menembus batasan situasi 

kehidupan yang real. Teks sastra bukanlah representasi dari kenyataan apapun 

 
53Muhammdiyah et al, Konsep, Teori, dan Aplikasi Kajian Sastra.  h. 104. 
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melainkan adalah perluasan atau keberlanjutan realitasnya sendiri. Realitas dan 

unsur ekstratekstual dalam teks sastra tertransformasi ketika diolah pembaca 

dengan repertoire menjadi unsur tekstual yang telah direduksi dan dimodifikasi. 

Perubahan unsur ekstratekstual menjadi unsur tekstual memosisikan pembaca 

sebagai pemberi bumbu agar teks sastra beralih menjadi objek  yang estetik. 

Dengan demikian, teks dan pembaca memiliki hubungan mutualisme 

dimana teks menyediakan alur setapak bagi pembaca untuk dapat memaknai 

teks dan pembaca yang memberikan makna akan menyempurnakan sebuah teks 

agar utuh sebagai sebuah karya sastra. Setelah proses pembacaab, pembaca 

dapat menetapkan pilihannya apakah setuju, menolak, suka, tidak suka.54 

  

 
54Muhammdiyah et al, Konsep, Teori, dan Aplikasi Kajian Sastra.  h. 105. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG LAGU ḤĀJAH MUSTAKHBIYAH 

A. Biografi Muḥammad Ḥamāqī  

Muḥammad Ḥamāqī  memiliki nama lengkap Muḥammad Ibrāhīm 

Muḥammad al-Ḥamāqī  kini lebih dikenal dengan nama panggung Muḥammad 

Ḥamāqī . Ia lahir pada tanggal 4 November 1975 di Mesir. Selain sebagai penulis 

dan penyanyi Ia juga berprofesi sebagai seorang aktor. 

Ayahnya adalah seorang insinyur listrik yang bekerja di London, Arab 

Saudi, dan Mesir. Ayahnya berperan penting dalam karier menyanyi profesional 

Ḥamāqī. Namun, bakat Ḥamāqī belum terlihat saat itu, semuanya berawal dari 

masa kecilnya saat ia biasa bernyanyi untuk acara ulang tahun dan perayaan 

sekolahnya. 

Ḥamāqī sang anak memiliki kemampuan hebat dalam mendengarkan 

jenis musik apa pun dan memainkannya pada sejumlah alat musik, terutama 

keyboard. Kehidupan rumah tangga Ḥamāqī sama menyenangkannya dengan 

karier musiknya. Ia menghargai dan mendedikasikan waktunya bersama 

keluarganya. Ḥamāqī sangat menyukai olahraga dan secara mengejutkan bisa 

menjadi salah satu pemain muda di klub sepak bola al-Ahly, bakatnya 

seharusnya memberinya kesempatan tetapi tidak ditakdirkan untuknya. Ḥamāqī 

masih bermain sepak bola sesekali dan dengan kru band musiknya. Ḥamāqī 

sangat mencintai musiknya dengan sangat detail dan penuh semangat, dan dari 
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sinilah ia mendapatkan gelarnya di bidang musik Arab dan lulus di Akademi Seni 

Kairo.1 

Sejak saat itu Ḥamāqiī memasuki arena musik. Dia menjalin hubungan 

dengan sejumlah komposer dan artis dan yang paling penting bertemu dengan 

Ṭāriq Madkūr (Salah satu penata musik yang paling dihormati dan sangat 

berbakat di timur tengah, seorang yang memiliki prestasi dan pengalaman yang 

luar biasa dengan artis-artis terbaik di timur tengah) yang menerima Ḥamāqī 

dan memutuskan untuk mendukung dan meningkatkan bakatnya ke tingkat 

yang lebih tinggi. 

Ḥamāqī berhasil memperkenalkan dirinya kepada para penonton melalui 

sejumlah single. Dimulai dengan sebuah lagu dalam album liqā’u al-nujum, 

dilanjutkan dengan single dalam album Ṣa`īdī fī al-jāmiah al-amrikiyyah, 

kemudian ia ikut ambil bagian dalam grup band opera `id `alā `id pada 

pembukaan saluran TV Nil, juga Ḥamāqī bernyanyi dalam grup band opera 

lainnya bersama sejumlah bintang terkenal Mesir dan Arab dalam “Al-Quds 

hatirja` lanā”. Ḥamāqī berkolaborasi dengan Ḥāmid al-Sya`irī dan menyanyikan 

single sa’altak ḥabībī dalam album Bahibbak Yā Fairūz. 

Semua pengalaman ini dan sejak saat itu adalah telah membentuk 

Ḥamāqī menjadi bintang dan menciptakan citra, gaya, dan visi musiknya yang 

khas. Fokus Ḥamāqī pada lagu, lirik dan inovasi adalah tujuan utamanya selama 

proses pra-produksi untuk album pertamanya yang akan datang. Hasilnya 

adalah album khalīnā na`īsy yang sangat jujur dan penuh perasaan, di mana 

kepribadian Ḥamāqī dan pengaruh musik dari Ṭāriq Madkūr. Khalīnā Na`īsy 

 
1Ḥamāqī Manajement, “Mohamed Ḥamāqī Official,” Manajemen Ḥamāqī dan Road9 media 

<https://hamaki.me/>. 
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dirilis pada tahun 2003 dan berhasil menyentuh para pendengarnya serta 

mendapatkan banyak perhatian dan kesuksesan. 

Sejak perilisan Khalīnā Na`īsy, Ḥamāqī dan Madkūr mengalami beberapa 

kesalahpahaman dan tidak dapat memproduksi album kedua hingga tahun 2005 

mereka kembali dengan single Yā anā yā anta, yang direkam di Lebanon dan 

memunculkan kembali penampilan dan keterlibatan Ḥamāqī dengan para 

penggemarnya. 

Ḥamāqī dan tanpa kehadiran Ṭāriq Madkūr akhirnya berhasil 

memproduksi album keduanya Khalāṣ al-kalām pada musim panas 2006, setelah 

3 tahun sejak album pertamanya Khalīnā Na`īsy. Ḥamāqī memberikan apa yang 

telah lama dinanti-nantikan oleh para penggemarnya, sebuah lagu yang 

memukau dan memukau para pendengarnya. Khalāṣ al-Kalām menurut 

perusahaan produksi Delta Sound dan para penggemarnya merupakan salah 

satu album paling sukses di pasaran. Album ini merupakan album yang paling 

banyak terjual di Timur Tengah pada tahun 2006. 

Ḥamāqī telah mencapai kesuksesan yang luar biasa dengan lagunya Aḥlā 

ḥājah fīkī, sehingga ia memutuskan untuk membuat video klip dari lagu tersebut 

dengan 6 model dari 6 Negara yang berbeda. Video klip ini disutradarai oleh 

John Hollingsworth. 

Pada awal tahun 2008, Ḥamāqī kembali lagi dengan sebuah CD yang 

berisi tiga lagu dari lagu tunggal yang sangat spesial Baḥibbak kulla yaum akṡar. 

Lagu aslinya diaransemen ulang dengan dua genre lagu yang berbeda. Lagu ini 

telah meraih kesuksesan yang sangat luar biasa & unik di seluruh Timur Tengah 

setelah merilis video klipnya yang diambil di Dubai. 
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Setelah itu, Ḥamāqī kembali dengan sangat kuat dengan hit yang sangat 

panas, Nāwīhā, setelah dua tahun sejak album terbarunya, Khalāṣ al-Kalām, dan 

ia membuktikan seperti biasa bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan tempat 

penyanyi teratas untuk yang lain dan tidak akan menerima apa pun kecuali 

menjadi No. 1 di antara para penyanyi yang bersaing. Album Nāwīhā memiliki 

prioritas untuk berada di urutan teratas dalam daftar album dengan rating 

tinggi. Album ini telah mencetak angka penjualan yang sangat tinggi di Virgin 

Mega Stores. Baru-baru ini diumumkan bahwa Penyanyi Turki Mustafa Sandal 

telah menerjemahkan lagu Wa’iftakart ke dalam bahasa Turki dan dirilis dalam 

album terbarunya. Jadi, dapat dikatakan bahwa Album Nāwīhā telah meraih 

kesuksesan besar di seluruh dunia. 

Pada bulan Januari 2009, video klip kelima Wa’iftakart diambil di 

Rumania. Video klip ini sangat romantis dan benar-benar meraih kesuksesan 

luar biasa yang diakui oleh sebagian besar pemirsanya. Setelah itu, Ḥamāqī 

kembali lagi ke pasar musik pada tahun 2010 dengan album yang sangat spesial 

Ḥājah mustakhbiyah yang meraih sukses besar setelah rilis resminya yang 

ditandai dengan memenangkan penghargaan MTV Award sebagai Best Arabia 

Act. 

Pada tahun 2012, Ḥamāqī meluncurkan album baru Min qalbī bagannī 

yang merupakan satu langkah lagi untuk kesuksesannya di antara para penyanyi 

Timur Tengah. Dia selalu bertaruh untuk menjadi berbeda dan membawa musik 

yang berbeda tidak hanya untuk para penggemarnya tetapi juga untuk pasar 

musik. Min qalbī bagannī, lagu utama, Nafsī abqā janbih, dan Ḥājah mustakhbiyah 

telah dibuatkan video musiknya. Selain itu, 6 lagu dari album Min qalbī bagannī 
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telah diluncurkan ke dalam versi lain dengan bahasa yang berbeda yang 

merupakan pencapaian yang belum pernah dilakukan oleh penyanyi Arab 

lainnya dalam sepuluh tahun terakhir. 

Ḥamāqī bersikeras untuk tampil lebih kreatif dan berbeda dalam album 

terbarunya yang dirilis pada bulan Agustus 2015, `umruh mā yagīb. Album ini 

telah meraih kesuksesan hingga saat ini dengan jumlah penonton terbanyak di 

Youtube, Anghami, dan SoundCloud. Album ini semakin sukses setelah video 

musik Mā balāsy diluncurkan di Youtube. Ada banyak ulasan di media sosial dan 

siaran pers yang memuji ide dan kreativitas video musik tersebut. Album `umruh 

mā yagīb telah dianugerahi banyak penghargaan. 

Masing-masing, Muḥammad Ḥamāqī telah menerima beberapa penghargaan 

yang disebutkan di bawah ini secara rinci (pada bagian Penghargaan). 

Sebagai seorang penyanyi terkenal dari Mesir, telah menerima berbagai 

penghargaan sepanjang kariernya yang gemilang. Pada tahun 2017, ia 

dinobatkan sebagai Best Arabic Singer oleh Murex D'or untuk prestasinya di 

tahun 2016. Tahun sebelumnya, ia meraih penghargaan Best Middle Eastern 

Artist dari BAMA (Big Apple Music Awards) Festival, serta Best Singer dan Best 

Song untuk lagu Mā balāsy dari MEMA (Middle East Music Awards) Festival. 

Majalah Wasywasyah juga mengakui albumnya sebagai yang terbaik di tahun 

2016. 

Pada tahun 2015, Ḥamāqī mendapatkan penghargaan Best Singer dan 

Best Album dari majalah Dear Guest, serta penghargaan serupa dari Forsan El 

Gawda Festival dan The Satellite Channels Festival. Tahun 2013, ia kembali 

meraih Best Singer dan Best Album dari MEMA untuk prestasinya di tahun 2012, 
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serta Best Singer dan Best Song untuk lagu Min qalbī bagannī dari majalah Dear 

Guest. 

Pada tahun 2012, Ḥamāqī dinobatkan sebagai Best Arabic Singer oleh 

Tyche Awards Festival. Tahun 2010, ia menerima Nogoum FM Music Award 

untuk kategori The Best Singer. 

Pada tahun 2009, Ḥamāqī dinobatkan sebagai Best Singer oleh Aviation 

Club dan Best Album untuk tahun 2008 di konser Chinese Garden. Ia juga diakui 

sebagai Best Youth Singer oleh stasiun radio al-Syarq al-Ausaṭ dan Best Singer 

oleh majalah Dear Guest serta majalah El Garas. Tahun 2008, albumnya Nāwīhā 

dinobatkan sebagai album terbaik musim panas di konser Solidaire, dan ia 

menerima penghargaan Star of Arabic Youth dari Murex D'or Award. 

Pada tahun 2007, Ḥamāqī meraih penghargaan Best Song untuk lagu Aḥlā 

ḥājah fīkī dari Mobinil Music Award, serta Best Singer dari surat kabar Al-Ahrām 

Al-Masā’ī dan majalah Horeyaty. Ia juga menerima Platinum Award dari EMI 

untuk penjualan tertinggi di Timur Tengah dengan album Khalāṣ al-Kalām. 

Tahun 2006, ia dinobatkan sebagai Best Youth Voice oleh Delta Academy of 

Science dan majalah Layalina, serta Best Singer oleh Mahragan El Fonoon Wal 

Thakafa dan situs Filbalad. Single-nya Yā anā yā anta juga meraih "Golden CD" 

dari Akhbār al-Nujūm. 

Pada tahun 2004, Ḥamāqī menerima "Oscar Award" dari saluran El 

Mehwar untuk album pertamanya Khalīnā Na`īsy. Tahun 2003, ia dinobatkan 

sebagai Best Arabic Singer oleh saluran El Nil Lel Monaw'at dan Best Artist dari 
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chart Mesir dan Arab. Penghargaan-penghargaan ini mencerminkan dedikasi 

dan konsistensi Ḥamāqī dalam karier musiknya yang terus bersinar.2 

B. Ḥājah mustakhbiyah 

Ḥājah mustakhbiyah adalah sebuah tembang populer dari penyanyi asal 

Mesir, Muḥammad Ḥamāqī . Lagu ini berhasil memikat hati pendengar dengan 

liriknya yang puitis dan melodi yang menawan. Arti dari Ḥājah mustakhbiyah 

sendiri adalah "sesuatu yang tersembunyi" yang merefleksikan tema utama lagu 

ini, yaitu tentang perasaan cinta yang sulit untuk diungkapkan. 

Dalam lagu ini, penyanyi menggambarkan perasaan jatuh cinta pada 

pandangan pertama namun ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Liriknya 

melukiskan betapa sulitnya untuk mengucapkan kata "cinta" di hadapan orang 

yang dicintai. Keindahan lagu ini terletak pada kemampuannya dalam 

mengekspresikan perasaan yang kompleks dan universal. 

Lagu ini menggunakan musik minor dalam nadanya untuk memunculkan 

emosi yang dalam dan kompleks. Nada minor sering dihubungkan dengan 

kesedihan, kehilangan dan kerinduan. Interval yang unik pada skala minor 

menimbulkan suasana yang melakonlis seperti nostalgia atau kesdihan yang 

lembut.3 

Nada minor juga menghadirkan suasana yang penuh intrik dan dramatis 

dalam lagu ḥājah mustakhbiyah, penulis menggunakan komposisi nada minor 

untuk menghasilkan suasana kasmaran yang kompleks seperti yang 

disampaikan dalam larik-larik  syairnya. Pemilihan nada minor juga merupakan 

 
2Manajement. “Mohamed Ḥamāqī Official,”. 
3Lutra Sumatrana, “Tangga nada minor,” Wikipedia, 2023 

<https://id.m.wikipedia.org/w/index.php?title_tangga_nada_minor&action=history>. 
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sebuah bentuk penghadiran konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh 

dalam syair lagu ḥājah mustakhbiyah. 

Popularitas lagu ḥājah mustakhbiyah melampaui batas negara. Banyak 

penyanyi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang telah membuat versi 

cover dari lagu ini. Hal ini menunjukkan betapa universalnya tema cinta yang 

diangkat dalam lagu ini. Selain itu, lagu ini juga sering digunakan sebagai latar 

belakang video di media sosial, semakin memperluas jangkauan dan 

popularitasnya. 

C. Lirik lagu ḥājah mustakhbiyah 

ᢝ حاجه مستخبᘭه ᢔᣎجوة قل ᢝ
ᡧᣚ 

ᢝ أقول لها فجأة مش ᗷقدر  ᢔᣑᘭل لما ب 

 قدام عي ᘭك ᗷقف وᣓ ᗖ اᘌّه يتقال 

 ّ ᢝᣠ جري فيها كدهᘌ ل مرة هᘭل 

 ᡵᣂᜧس مُش أᚽ لمة واحدة ᢝᣦ ودي 

 والᝣلمة دي عندي فيها راحة الᘘال

 اتلاقينا لما حكينا أول لام حبᚏتك يوم ما 

 حبᚏتك واحلف عᣢ ده ᘻسمع زᗫاده ده أنا مش بنام 

ᢝ حاجة وانت حاجة ثانᘭة  ᡧᣎعي ᢝ
ᡧᣚ الناس 

 عندك مشاعري حᡨᣎ خذها واسالها 

ᢝ وأنت لحظة ᗷعᘭد 
ᡨᣍاᘭش حᛳانا صعب أع 

 ᢝ
ᡧᣍقوّا ᢝ

ᡧᣛوقت ضع ᢝ
ᡧᣚ كᘭب ᢝᣒإحسا 

ᢝ ناقصة جᘭت تᜓملها
ᡨᣍاᘭانت ح 

 ᘭد فرحة لقاᘌا بᘭك بᡨᣛᘘᙬ زي الع
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BAB IV 

ANALISIS LIRIK LAGU ḤĀJAH MUSTAKHBIYAH (SEMIOTIKA ROLAND 

BARTHES DAN RESEPSI SASTRA WOLFGANG ISER) 

A. Interpretasi lirik lagu ḥājah mustakhbiyah analisis Semiotika Roland 

Barthes 

ᢝ حَاجَة  ᢔᣎ
᠔
ل
َ
ᢝ جُوّة ق

ᡧᣚ ةᘭَِمُسْتَخْب 

Artinya: 

Di dalam hati aku memiliki keinginan yang tersembunyi. 

Denotasi: 

Pengambilan makna pertama atau oleh Barthes disebut sebagai denotasi 

yaitu dari kamus An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt 

merupakan sebuah kamus khusus bahasa ‘ammiyah di Mesir. Pencarian 

dilakukan dengan memeriksa kata kunci dalam bahasa Arab dan menemukan 

padanan serta penjelasan. Pada larik  " جُوّ     ᢝ
ᡧᣚةᘭَِمُسْتَخْب حَاجَة   ᢝ ᢔᣎ

᠔
ل
َ
ق ة  " diterjemahkan 

menjadi " Di dalam hati aku memiliki keinginan yang tersembunyi." Dalam 

konteks ini, "جُوّة" berarti (di dalam, in, halaman 113)1, " ᢝ ᢔᣎ
᠔
ل
َ
 ,berarti (hati, heart "ق

halaman 498)2, "حَاجَة" berarti (want, keinginan, perasaan, halaman 115)3, dan 

 berarti (tersembunyi, hidden, to conceal, menyembunyikan, halaman "مُسْتَخْبᘭَِة"

162)4. 

 

 
1Socrates Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt, 1 ed. 

(Beirut: Librairie du Liban Publisher, 1999).h. 113. 
2Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 498. 
3Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt.h. 115. 
4Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt.h. 162. 
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Konotasi: 

ᢝ جُوّة"
ᡧᣚ" (di dalam): Frasa ini, dalam konteks syair, memiliki konotasi yang 

melampaui makna fisik "di dalam". Ia menunjukkan kedalaman emosional atau 

spiritual, menandakan bahwa keinginan tersebut terletak di dalam relung jiwa 

manusia,  makna ini didukung oleh keterangan yang ada di dalam kamus 

Maqayis al-Lugah bahwa kata relung itu merupakan suara yang tidak dapat 

dikiaskan karena melampaui dari makna fisik, sesuatu yang tergambar dalam 

relung dapat dipahami setelah hal itu disampaikan oleh sesorang melalui 

penanda yang dapat dipahami seacara universal .5 " ᢝ ᢔᣎ
᠔
ل
َ
 Kata "hati" dalam :(hati) "ق

syair ini tidak hanya merujuk pada organ fisik, tetapi juga melambangkan pusat 

perasaan, emosi, dan keberanian manusia. Hati disebut pula sebagai 

perlambangan dari kesucian dan kemurnian.6 "حَاجَة" (keinginan): Konotasi dari 

kata "keinginan" dalam syair ini mengarah pada keinginan batiniah atau 

spiritual, bukan sekadar keinginan fisik, Ibnu Manzūr di dalam kamusnya 

menerangkan bahwa term حاجة bukan sekadar keinginan tapi keinginan yang 

penuh harap, yang mana keingininan ini membawa seseorang pada keadaan 

mengharap keinginannya tersampaikan dan terpenuhi.7 "ةᘭَِمُسْتَخْب" 

(tersembunyi): Kata "tersembunyi" dalam syair ini memiliki konotasi yang kuat. 

Ia menunjukkan adanya aspek batiniah yang tidak terlihat atau tidak terungkap 

secara jelas, namun penyair ingin menyampaikan bahwa hal itu ada.8 Denotasi 

 
 . 492، ص. )1979(دمشق,  . ١، ج. ١، ط. أحمد ابن فارس, مقايᛳس اللغة 5
  .17ص. ، 5ج.  .مقايᛳس اللغة ,أحمد ابن فارس 6
  . 1038،ص. )1119(القاهرة: دار المعارف, . ١، ط. لسان العرب ,ابن منظور 7
  . 1098،ص. لسان العرب ,ابن منظور 8
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dan konotasi pada tataran pertama membentuk pemahaman tentang makna 

tataran kedua yaitu makna mitos. 

Mitos: 

Syair ini dapat diinterpretasikan sebagai refleksi dari mitos tentang 

kompleksitas manusia dan lapisan-lapisan emosional yang ada di dalam jiwa 

setiap individu. Keinginan tersembunyi di dalam hati dapat dianggap sebagai 

simbol dari sisi yang tidak terlihat oleh orang lain, yang dapat merujuk pada 

kedalaman jiwa, rahasia pribadi, atau kebenaran yang disembunyikan. Syaiful 

Hamali menuliskan bahwa قلب merupakan sesuatu yang sifatnya berbolak-balik 

dan merupakan sumber keinginan yang ada pada manusia.9 Hal ini 

membuktikan bahwa manusia memiliki sesuatu yang tersembunyi dalam 

dirinya. 

Analisis Kode Semiotik:  

Larik pertama pada syair ini dapat dianalisis dengan menggunakan Kode 

Symbolic dan Kode Hermeneutis. 

Kode Symbolic: Kata "hati" memiliki makna simbolik yang kuat dalam banyak 

budaya, melambangkan emosi, perasaan, dan kerinduan. Penggunaan kata "hati" 

dalam syair ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting dan pribadi yang 

disembunyikan oleh penyair. 

Kode Hermeneutis: Syair ini menimbulkan rasa ingin tahu dan 

mendorong pembaca untuk menafsirkan makna tersembunyi di balik kata-kata. 

Apa yang disembunyikan di dalam hati penyair? Apakah itu rasa cinta, rasa sakit, 

 
9Syaiful Hamali, “Kepribadian dalam teori Sigmund Freud dan nafsiologi dalam Islam,” 

Al-Adyan, 13.2 (2018). h. 294. 
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atau rahasia? Pembaca harus menginterpretasikan syair untuk menemukan 

jawabannya. 

 
᠓
ل
᠑
ا م  َᗷ َ ᢔᣑ  ُة م

᠐
جْأ

َ
هَا ف

᠐
ول ل

ُ
ق
᠐
 قْدَرشْ ᗷَ أ

Artinya: 

Setiap kali aku hendak mengatakannya padanya, tiba-tiba aku 
tidak bisa. 

Denotasi: 

Pengambilan makna dari kamus An Arabic-English Dictionary of The 

Qolloquial Arabic of Egypt    َᗷ ما 
᠓
ل
᠑
 َ ᢔᣑ   ُم ة 

᠐
جْأ

َ
ف هَا 

᠐
ل ول 

ُ
ق
᠐
ᗷَ أ  Setiap kali aku datang) .  قْدَر شْ 

untuk mengatakan kepadanya tiba-tiba aku tidak mampu.) ( ّل
᠑
, all, semua, 

halaman 523)10, (مّا
᠐
ᢝ   –  جاء) ,when, kapan, halaman 546)11 ,ل

َ ᢔᣐ ◌َب  -  datang, to come, 

halaman 88)12, ( ول
ُ
ق
᠐
هَا) ,to say, mengatakan, halaman 471)13 ,أ

᠐
ة ) ,(kepadanya ,ل

᠐
جْأ

َ
 ,ف

tiba-tiba), ( ْمُ ش, tidak, not, halaman 550)14, (قْدَر َᗷ, mampu, to able, halaman 478)15. 

Konotasi: 

لّ "
᠑
" (setiap): Kata "setiap" dalam konteks ini menunjukkan keberulangan 

atau pola yang terjadi secara konsisten setiap kali situasi tertentu muncul. "  

ᢝ َ◌ ب
َ ᢔᣐ  " (datang): Penggunaan kata "datang" di sini memiliki konotasi akan 

kedatangan emosi atau keinginan untuk mengungkapkan sesuatu kepada orang 

lain, penjelasan ini didukung dengan keterangan yang ada di dalam kamus al-

 
10Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt.h. 523. 
11Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt.h. 546. 
12Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt.h. 88. 
13Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt.h. 471. 
14Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt.h. 550. 
15Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt.h. 478. 
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Wasīṭ   ء ᢝ
ᡫᣓᚽ جاء datang dengan membawa sesuatu, pada konteks syair ini sesuatu 

yang dibawa datang oleh penyair adalah perasaannya.16 "ول
ُ
ق
᠐
 :(mengatakan) "أ

Konotasi dari kata "mengatakan" di sini bisa merujuk pada ekspresi verbal atau 

komunikasi yang ingin dilakukan penutur, peneliti menemukan di dalam kamus 

Lisan al-‘Arab bahwa term   قال memiliki makna ungkapan yang terstruktur dan 

memberikan pemahaman.17 "هَا
᠐
 Konotasi dari "kepadanya" dapat :(kepadanya) "ل

menunjukkan bahwa makna pesan atau ungkapan ini ditujukan kepada 

seseorang secara khusus. "ة
᠐
جْأ

َ
 Konotasi dari "tiba-tiba" adalah :(tiba-tiba) "ف

adanya perubahan mendadak atau kejutan dalam situasi atau perasaan yang 

dialami penutur. بᛞس تقدم   ᢕᣂغ من  ᗷغتة   :(tidak) "مشْ " .terjadi secara spontan جاء 

Penggunaan kata "tidak" di syair ini menunjukkan adanya hambatan atau 

ketidakmampuan untuk melakukan tindakan yang diinginkan. "    َᗷقْدَر " (mampu): 

Konotasi dari "mampu" adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan 

sesuatu, namun dalam konteks ini menunjukkan ketidakmampuan atau 

rintangan yang menghambat. 

Mitos: 

Dalam konteks syair ini, mitos yang terkandung adalah tentang kekuatan 

dan keterbatasan komunikasi manusia. Ungkapan "Setiap kali aku hendak 

mengucapkannya padanya, tiba-tiba aku tidak bisa" dapat mencerminkan 

perjuangan manusia dalam menyampaikan perasaan atau pikiran yang 

sebenarnya kepada orang lain. Keadaan ini melibatkan hambatan-hambatan 

 
16Majma’ al-lugah al-’Arabiyah, Mu’jam al-Wasīṭ, 4 ed. (Kairo: Maktabah al-Syaruq al-

Dauliyyah, 2004).h. 149. 
  . 3350،ص. لسان العرب ,ابن منظور 17
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internal atau eksternal yang menghalangi proses komunikasi yang jujur dan 

terbuka. Penanda yang mengatakan “Setiap kali aku hendak mengatakannya 

padanya” memiliki pehamaman bahwa penyair sudah seringkali bertemu 

dengan wanita pujaannya dengan kata lain mereka sudah berteman. Pada 

momen inilah terjadi pertentangan antara Id (perasaan) dan Superego (moral). 

Id atau hati selalu menuntut pengungkapan perasaan, sedangkan Superego 

masih terus mencegah pengungkapan perasaan itu dengan mempertimbangkan 

akan adanya penolakan yang akan mengakhiri hubungan pertemanan mereka, 

dari pertantangan ini Ego hadir untuk mengambil keputusan untuk tetap 

merahasiakan perasaannya.18 

Dengan demikian, syair ini tidak hanya menyiratkan kesulitan dalam 

mengungkapkan sesuatu kepada orang lain secara langsung, tetapi juga 

mengandung konotasi tentang dinamika emosional dan mitos tentang 

komunikasi manusia yang kompleks. 

Analisis Kode Semiotik: 

Larik ini dapat dianalisis dengan menggunakan Kode Proairetis, Kode 

Symbolic, dan Kode Hermeneutis. 

Kode Proairetis: Larik ini menggambarkan suatu tindakan yang terhenti 

atau gagal dilakukan. Kata "لما" menunjukkan bahwa tindakan ini terjadi 

berulang kali, tetapi setiap kali penyair hendak mengatakan sesuatu, dia tidak 

bisa. Ini menciptakan ketegangan dan rasa penasaran tentang apa yang ingin 

dikatakan penyair.  

 
18Syaiful Hamali, “Kepribadian dalam teori Sigmund Freud dan nafsiologi dalam Islam,". 

h. 288. 
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Kode Symbolic: Kata "قول" (mengatakan) memiliki makna simbolik yang 

luas.  Dalam konteks syair, "قول" dapat merujuk pada pengungkapan perasaan, 

pengakuan, atau permintaan.  Kegagalan penyair untuk mengatakan sesuatu 

kepada "لها" (dia) menunjukkan hambatan emosional atau kecemasan. 

Kode Hermeneutis: Larik ini meninggalkan pertanyaan yang belum 

terjawab. Mengapa penyair tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan? 

Apa yang dia takutkan? Pembaca harus menginterpretasikan syair untuk 

mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

larik kedua ini menciptakan ketegangan dan rasa penasaran.  Penyair 

terjebak dalam siklus kegagalan untuk mengungkapkan perasaannya.  Larik ini 

mengajak pembaca untuk menafsirkan apa yang sebenarnya ingin dikatakan 

penyair dan mengapa dia tidak bisa mengatakannya. 

دّام عَيَْ ᘭْك ب
ُ
ف وᗖََ َ◌ ق

َ
 ه يِتْقَالْ ᣓَ إᘌِق

Artinya: 

Saat aku berdiri di hadapanmu aku lupa apa yang harus dikatakan. 

Denotasi: 

Pengambilan makna dari kamus An Arabic-English Dictionary of The 

Qolloquial Arabic of Egypt (دّام
ُ
 face ,عَيَْ ᘭْك) ,in front of, di depan, halaman 479)19 ,ق

to face, wajah, di depanmu, halaman 422)20, (ف
َ
 stop, stand up, berdiri dan ,بَ◌ ق

 
19Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 749. 
20Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 422. 
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terdiam, halaman 648)21, ( ᣓَ ْ َᗖَو, to forget, lupa, halaman 600)22, ( هᘌِّإ, apa, what, 

halaman 26)23, (يِتْقَال, to be said, katakan, halaman 471)24. 

Konotasi: 

دّام"
ُ
 Konotasi dari "di hadapan" adalah posisi fisik yang :(di hadapan) "ق

menunjukkan kedekatan atau interaksi langsung antara subjek dan objek.25 

 Penggunaan "di hadapanmu" menyoroti interaksi tatap :(di hadapanmu) "عَيَْ ᘭْك"

muka atau komunikasi langsung antara dua individu.26 "قَف َᗷ" (berdiri dan 

terdiam): Konotasi dari "berdiri dan terdiam" adalah ekspresi fisik dari 

kebingungan atau keheningan yang muncul saat seseorang merasa kehilangan 

kata-kata.27 " ᣓَ ْᗖَو" (lupa): Konotasi dari "lupa" adalah kehilangan ingatan atau 

ketidakmampuan untuk mengingat sesuatu, dalam konteks ini merujuk pada 

ketidakmampuan untuk menemukan kata-kata yang tepat.28 "هᘌِّإ" (apa): Konotasi 

dari "apa" adalah mengacu pada ketidakmampuan untuk mengetahui atau 

memutuskan apa yang harus dikatakan dalam situasi tertentu. "يِتْقَال" (katakan): 

Konotasi dari "katakan" menyoroti tindakan verbal untuk mengungkapkan 

pikiran atau perasaan, yang dalam konteks ini menggambarkan kesulitan untuk 

mengungkapkan diri. 

Mitos: 
Dalam konteks syair ini, terdapat mitos tentang keheningan dan 

kebingungan dalam komunikasi antar individu. Ungkapan "Saat aku berdiri di 
 

21Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 648. 
22Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 600. 
23Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 21. 
24Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 22. 
25Majma’ al-lugah al-’Arabiyah, al-Wasīṭ. h. 721. 

  . 399لسان العرب. ص.  .ابن منظور 26
27Majma’ al-lugah al-’Arabiyah, al-Wasīṭ. h. 1051. 
28Majma’ al-lugah al-’Arabiyah, al-Wasīṭ. h.. 920. 
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hadapanmu, aku lupa apa yang harus dikatakan" mencerminkan kompleksitas 

emosi dan kebingungan yang sering muncul dalam interaksi manusia. Mitosnya 

melibatkan perasaan tidak mampu atau kehilangan kontrol atas ekspresi verbal 

saat berhadapan dengan orang lain, juga melibatkan pertimbangan moral atau 

Superego agar tidak serta merta mengatakan sesuatu yang di dalam hati.29 

Dengan demikian, syair ini tidak hanya menyiratkan kesulitan dalam 

menemukan kata-kata yang tepat dalam situasi tertentu, tetapi juga 

mengandung konotasi tentang dinamika komunikasi antar individu yang penuh 

dengan ketidakpastian dan kebingungan. 

Analisis Kode Semiotik: 

Larik ini dapat dianalisis dengan menggunakan Kode Proairetis, Kode 

Symbolic, dan Kode Hermeneutis. 

Kode Proairetis:  Larik ini menggambarkan tindakan fisik berdiri di 

hadapan seseorang (قفᗷ قدام عينك) dan kegagalan untuk berbicara (ه يتقالᘌإ ᣓ ᗖو).  

Ini menunjukkan konflik batin antara keinginan untuk berkomunikasi dan 

ketidakmampuan untuk melakukannya. 

Kode Symbolic:  " كᘭْ ْعَي" (matamu) memiliki makna simbolik yang kuat, 

melambangkan perhatian, fokus, dan kontak visual.  Berdiri di hadapan 

seseorang dan lupa apa yang harus dikatakan menunjukkan rasa gugup, 

kebingungan, atau bahkan mungkin rasa cemas. 

Kode Hermeneutis:  Larik ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang 

sebenarnya ingin dikatakan penyair. Apakah dia ingin mengungkapkan 

 
29Syaiful Hamali, “Kepribadian dalam teori Sigmund Freud dan nafsiologi dalam Islam,". 

h.291. 
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perasaannya, meminta sesuatu, atau menjelaskan sesuatu?  Kehilangan kata-

kata di hadapan seseorang yang penting bagi penyair menunjukkan bahwa ada 

sesuatu yang penting yang ingin disampaikan, tetapi dia tidak dapat menemukan 

kata-katanya. 

Larik ketiga ini menggambarkan momen keheningan yang penuh makna.  

Penyair berdiri di hadapan orang yang dicintainya, tetapi dia tidak dapat 

menemukan kata-kata untuk mengungkapkan perasaannya. Larik ini 

meninggalkan pembaca dengan perasaan ketidakpastian dan ketegangan, 

menciptakan rasa ingin tahu tentang apa yang sebenarnya ingin dikatakan 

penyair. 

 ᢝᣠِ ي فِيهَا كِده ᠒جْرᘌِ لّ مَرّة
᠑
 هᘭِل 

Artinya: 

Mengapa hal seperti ini selalu terjadi padaku 

Denotasi: 

Pengambilan makna dari kamus An Arabic-English Dictionary of The 

Qolloquial Arabic of Egypt (هᘭِل, why, mengapa, halaman 549)30, ( ّل
᠑
, all, semua, 

halaman 523)31, (مَرّة, kali), ( ي ᠒جْرᘌِ, to happen, terjadi, halaman 99-100)32, ( فِيهَا, 

padanya), ( هكِد , begini), ( ᢝᣠِ, padaku). 

Konotasi: 

" ᘭِهل " (mengapa): Konotasi dari "mengapa" adalah pertanyaan yang 

menunjukkan rasa heran, ketidakpercayaan, atau kekecewaan atas kejadian 

 
30Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 549. 
31Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 532. 
32Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 99-100. 
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yang terjadi. " ّل
᠑
" (setiap): Konotasi dari "setiap" adalah menunjukkan ulang 

atau kejadian yang terjadi berulang kali, menandakan pola atau kebiasaan yang 

menyakitkan. "مَرّة" (kali): "Kali" di sini menandakan frekuensi kejadian yang 

terjadi berulang kali. "ي᠒جْرᘌِ" (terjadi): "Terjadi" menyiratkan ketidakmampuan 

penutur untuk mengendalikan situasi yang terjadi padanya. " افِيهَ  " (padanya): 

"Padanya" menunjukkan bahwa kejadian tersebut berfokus pada penutur dan 

mempengaruhi hidupnya. "كِده" (begini): "Begini" merujuk pada situasi atau 

kejadian yang merugikan atau menyedihkan bagi penutur. " ᢝᣠِ" (padaku): 

"Padaku" menandakan bahwa penutur merasa menjadi korban atau tersisih 

dalam situasi tersebut. 

Mitos: 

Syair ini mencerminkan mitos tentang nasib atau takdir. Penutur 

menunjukkan ketidakmampuannya untuk mengendalikan kejadian yang terjadi 

padanya, seolah-olah ada kekuatan luar yang menentukan jalan hidupnya. Mitos 

ini kepercayaan bahwa manusia terkadang tidak berdaya di hadapan takdir atau 

nasib buruk.33 

Syair ini juga berkaitan dengan mitos tentang ketidakadilan atau kecewa 

dalam hidup. Penutur menunjukkan rasa kecewa dan kesedihan atas kejadian 

yang berulang kali terjadi padanya, seolah-olah dia merasa tidak adil atau tidak 

beruntung. 

 
33Djaya Cahyadi, “Takdir dalam pandangan Fakhr al-Din al-Razi” (UIN Syarif 

Hidayatullah, 2011). h. 51. 
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Larik syair ini tidak hanya mengungkapkan kekecewaan atas kejadian 

yang berulang. Tetapi juga mengandung konotasi tentang ketidakberdayaan 

manusia di hadapan takdir atau ketidakberdayaan dalam hidup.34 

Analisis Kode Semiotik: 

Kode Proairetis: Larik ini menggambarkan tindakan berulang (مرة  (ل 

yang dilakukan oleh "penyair" kepada orang yang dituju.  kata ini menunjukkan 

adanya pola kejadian yang berulang dan tidak menyenangkan bagi penyair. 

Kode Hermeneutis: Larik ini menimbulkan pertanyaan tentang hubungan 

antara penyair dengan dia yang senantiasa membuat penyair tidak sanggup 

mengungkapkan apa yang ia rasakan.  Larik ini mendorong pembaca untuk 

menafsirkan hubungan yang kompleks antara keduanya. 

Larik keempat ini mengungkapkan rasa frustrasi penyair terhadap pola 

kejadian yang  berulang "hal seperti ini"   yaitu terdiam tanpa kata saat berada 

berhadapan.  Penyair merasa tidak nyaman dengan kejadian yang terus berulang 

dan dia bertanya-tanya mengapa hal yang sama selalu saja terjadi. Larik ini 

meninggalkan pembaca dengan rasa ingin tahu tentang hubungan antara 

penyair dan "dia" dan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. 

لِمَة وَاحْدَة ᚽَسّ م وَدِي
᠐
 َ ᢝᣦِ ◌ُ 

َ ᡵᣂ
᠔
ᜧ

᠐
  شْ أ

Artinya: 

Ini hanyalah sebuah kalimat tidak banyak 

Denotasi: 

Pengambilan makna dari kamus An Arabic-English Dictionary of The 

Qolloquial Arabic of Egypt  (وَدِي, ini), ( َ ᢝᣦِ, dia perempuan), (لِمَة
᠐
, kata, halaman 

 
34 Djaya Cahyadi, “Takdir dalam pandangan Fakhr al-Din al-Razi”. h. 57. 
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 ,not, tidak ,مُ◌ شْ ) ,37(ᚽ, hanya, only, halaman 45س) ,36(sebuah ,وَاحْدَة) ,35(525

halaman 550)38, ( 
َ ᡵᣂ
᠔
ᜧ

᠐
 .more, banyak, lebih, halaman 511)39 ,أ

Konotasi: 

 menunjukkan adanya sesuatu, dalam hal ini yaitu sebuah :(ini) "وَدِي"

kalimat. " َ ᢝᣦِ" (dia): Mengacu kepada kalimat yang ingin disampaikan. "لِمَة
᠐
" 

(kata): Konotasi dari "kata" adalah sebuah unit verbal atau ungkapan yang akan 

disampaikan kepada orang tersebut.40 "وَاحْدَة" (sebuah): Menunjukkan bahwa 

pesan yang ingin disampaikan hanya terdiri dari satu kalimat. " ّسᚽَ" (hanya): 

Konotasi dari "hanya" adalah menekankan bahwa pesan yang ingin disampaikan 

singkat dan tidak lebih dari itu. " ْمش" (tidak): Menunjukkan bahwa pesan yang 

akan disampaikan tidak akan lebih panjang atau rumit. " 
َ ᡵᣂ
᠔
ᜧ

᠐
 Konotasi :(banyak) "أ

dari kata "banyak" yaitu menandakan bahwa pesan yang akan disampaikan 

tidak memerlukan penjelasan atau tambahan lebih lanjut. 

Mitos: 

Syair ini, terdapat mitos tentang kekuatan dan kejelasan pesan yang 

disampaikan. Ungkapan "Ingin kusampaikan padanya sebuah kalimat tidak 

banyak" mencerminkan keinginan penutur untuk menyampaikan pesan secara 

langsung, jelas, dan tanpa kebingungan. Mitosnya melibatkan asumsi bahwa 

pesan singkat dan secara langsung dapat membawa kesepahaman antara 

 
35Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 525. 
36Majma’ al-lugah al-’Arabiyah, al-Wasīṭ. h. 1016. 
37Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 45. 
38Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 550. 
39Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 511. 

  .3922لسان العرب. ص. . ابن منظور 40
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komunikan (penerima pesan) dan komunikator (pemberi pesan) serta memiliki 

dampak yang kuat dan efektif dalam komunikasi.41 

Syair ini berkaitan dengan mitos tentang kebolehan seseorang untuk 

mengungkapkan diri dengan singkat dan tepat. Penutur menunjukkan 

kemampuannya untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan langsung, tanpa 

memperpanjang atau memperumitnya, sehingga menggambarkan kejelasan dan 

ketegasan dalam komunikasi. 

Syair ini tidak hanya menyiratkan keinginan untuk menyampaikan pesan 

singkat dan langsung, tetapi juga mengandung konotasi tentang kejelasan dan 

kekuatan dalam komunikasi manusia. 

Analisis Kode Semiotik: 

Larik ini dapat dianalisis dengan menggunakan Kode Hermeneutis, Kode 

Symbolic, dan Kode Proairetis. 

Kode Hermeneutis: Larik ini mengekspresikan keinginan penyair untuk 

menyampaikan sesuatu yang sederhana namun bermakna. Pertanyaan yang 

muncul adalah, kata apa yang sangat penting bagi penyair? Ini menarik pembaca 

untuk mencari makna lebih dalam dari satu kata tersebut. 

Kode Symbolic: "واحدة  " (satu kalimat) melambangkan keinginanلمة 

untuk kejelasan dan kejujuran. Ini menunjukkan bahwa terkadang, satu 

ungkapan yang tulus dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada 

banyak kata. 

Kode Proairetis: Larik ini menunjukkan tindakan menginginkan 

komunikasi yang sederhana. Penyair menegaskan bahwa dia tidak 

 
41Citra Anggraini et al., “Komunikasi Interpersonal,” Jurnal Multidisplin Dehasen, 1 

(2022). h.339 
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menginginkan pernyataan yang bertele-tele, hanya satu kata yang 

mencerminkan perasaannya. Ini menciptakan rasa mendesak untuk kejelasan 

dalam hubungan yang sedang dibahas.  

Larik kelima ini mencerminkan keinginan penyair untuk kejujuran dan 

kesederhanaan dalam komunikasi. Dia hanya ingin menyampaikan satu kalimat 

tidak lebih, menunjukkan bahwa terkadang, sebuah ungkapan yang tulus dapat 

mengungkapkan banyak hal. Larik ini mengajak pembaca untuk merenungkan 

pentingnya kejelasan dalam hubungan dan komunikasi. 

ᘘَال
᠔
لِمَة دِي عِنْدِي فِيهَا رَاحَةِ ال

᠐
ᝣ

᠔
  وَال

Artinya: 

Ini merupakan sebuah kalimat yang menenangkan perasaanku 
(kala mengungkapnya). 

Denotasi 

Pengambilan makna dari kamus An Arabic-English Dictionary of The 

Qolloquial Arabic of Egypt (لِمَة
᠐
ᝣ

᠔
 ,عِنْدِي) ,(ini ,دِي) ,kata, halaman 525)42 ,وَال

bagiku)43, (فِيهَا, kata itu), ( ِرَاحَة, ketenangan, halaman 212)44, (الᘘَ
᠔
 ,pikiran, mind ,ال

halaman 30)45. 

Konotasi: 

لِمَة"
᠐
ᝣ

᠔
 Konotasi dari "kata" adalah sebuah ungkapan atau :(kata) "وَال

ekspresi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pemikiran atau perasaan 

sebuah ungkapan yang sempurna dan memahamkan. "عِنْدِي" (bagiku): 

 
42Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 525 

  .3127ابن منظور، لسان العرب. ص.  43
44Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 212 
45Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h. 30 
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Menunjukkan kepemilikan atau keberadaan sesuatu yang dimiliki atau 

dirasakan oleh penutur, dalam hal ini ketenangan yang diberikan oleh kata 

tersebut. "فِيهَا" (kata itu): "Kata itu" merujuk pada kata yang dimaksudkan, 

menunjukkan bahwa ketenangan batin ditemukan dalam kata tersebut."  "رَاحَةِ 

(ketenangan): Konotasi dari "ketenangan" adalah perasaan damai dan tenteram 

yang dihadirkan oleh kata tersebut.46 "الᘘَ
᠔
 Merujuk pada pikiran atau :(pikiran) "ال

mental penutur, menunjukkan bahwa kata tersebut mampu memberikan 

ketenangan pada pikiran penutur.47 

Mitos: 

Syair ini, terdapat mitos tentang kekuatan kata-kata dalam meredakan 

ketegangan atau kegelisahan. Ungkapan "Yaitu sebuah kata yang menenangkan 

perasaanku (kala mengungkapnya)" mencerminkan kekuatan kata-kata dalam 

membawa ketenangan dan kedamaian bagi penutur. Mitosnya melibatkan 

kepercayaan bahwa kata-kata memiliki kekuatan magis untuk meredakan 

pikiran yang gelisah atau khawatir. 

Syair ini juga berkaitan dengan mitos tentang keajaiban komunikasi 

verbal. Penutur menunjukkan bahwa kata-kata memiliki kemampuan untuk 

memberikan ketenangan dan ketentraman bagi pikiran seseorang, sehingga 

menggambarkan kekuatan komunikasi verbal dalam meredakan beban 

emosional. 

Dengan demikian, syair ini tidak hanya menyiratkan kekuatan kata-kata 

dalam membawa ketenangan batin, tetapi juga mengandung konotasi tentang 

keajaiban komunikasi verbal dan kekuatan kata-kata dalam meredakan 

 
  . 1767ابن منظور، لسان العرب، ص.  46
 .390ابن منظور، لسان العرب، ص.  47
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kegelisahan. Karena apa yang hendak disampaikan merupakan Id, yang 

bilamana hal ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan ketegangan, hal 

inilah yang memicu penyair mengatakan bahwa kalimat yang akan ia sampaikan, 

itu membawa pada ketenangan pikiran.48 

Analisis Kode Semiotik: 

Larik ini dapat dianalisis melalui Kode Symbolic, Kode Hermeneutis, dan 

Kode Cultural.  

Kode Symbolic: Kata "الᘘال  memiliki makna (ketenangan pikiran) "راحة 

simbolik yang dalam, mewakili keadaan mental yang damai dan bebas dari 

kekhawatiran. Menyatakan bahwa satu kata tersebut membawa ketenangan 

menunjukkan bahwa kata itu memiliki nilai emosional dan psikologis yang 

signifikan bagi penyair. 

Kode Hermeneutis: Larik ini mengundang pembaca untuk merenungkan 

makna dari "kata ini." Mengapa kata tersebut begitu penting bagi penyair? Apa 

yang membuatnya mampu memberikan ketenangan? Ini menciptakan ruang 

untuk interpretasi yang lebih dalam mengenai hubungan atau perasaan yang 

berkaitan dengan kata tersebut. 

Kode Cultural: Larik ini dapat dihubungkan dengan nilai-nilai budaya di 

mana ketenangan pikiran sering dianggap sebagai tujuan penting dalam hidup. 

Dalam konteks budaya, istilah ini dapat mencerminkan nilai-nilai spiritual dan 

emosional yang mendalam. 

Larik keenam ini menegaskan pentingnya kata yang diinginkan penyair, 

yang tidak hanya sekadar kata, tetapi juga sebagai sumber ketenangan. Ini 

 
48Syaiful Hamali, “Kepribadian dalam teori Sigmund Freud dan nafsiologi dalam Islam,". 

h. 291. 
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menunjukkan bahwa komunikasi yang tulus dan sederhana dapat membawa 

dampak yang mendalam dalam kehidupan emosional seseorang. Larik ini 

mengajak pembaca untuk mempertimbangkan kekuatan kata-kata dan 

bagaimana mereka dapat mempengaruhi keadaan mental dan emosional 

seseorang. 

مّا حَكحَبᚏَْتك يَ 
᠐
يْنَا ل

َ
لاق

ّ
م وْمَ مَا ات

َ
ᢾ

᠐
 وّل

᠐
 يْنَا أ

Artinya: 

Aku mencintaimu hari di mana kita bertemu dan kita berbincang 
untuk pertama kalinya. 

Denotasi: 

Pengambilan makna dari kamus An Arabic-English Dictionary of The 

Qolloquial Arabic of Egypt (تَكᚏَْحَب, to love, mencintai, halaman 120)49, ( َيَوْم, day, 

hari, halaman 655)50, (مَا, that which, di mana, halaman 550)51, (يْنَا
َ
لاق

ّ
 ,bertemu ,ات

halaman 544)52, (مّا
᠐
يْنَا ) ,when, ketika, halaman 546)53 ,ل

᠐
 ,to speak, berbicara ,حَك

halaman 147)54, ( وّل
᠐
م ) ,first, pertama, halaman 24)55 ,أ

َ
ᢾ

᠐
, conversation, obrolan, 

halaman 525)56. 

Konotasi: 

 
49Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.120. 
50Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.655. 
51Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.550. 
52Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.544. 
53Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.546. 
54Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.147. 
55Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.24. 
56Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.525. 
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 Konotasi dari "mencintai" adalah perasaan kasih :(mencintai) "حَبᚏَْتك"

sayang dan kagum yang sangat dalam terhadap seseorang.57 " َيَوْم" (hari): "Hari" 

dalam konteks ini menunjukkan waktu atau momen spesifik ketika peristiwa 

berlangsung. "مَا" (di mana): "Di mana" digunakan untuk menunjukkan tempat 

atau saat di mana peristiwa terjadi. "يْنَا
َ
لاق

ّ
 Bertemu" merujuk pada" :(bertemu) "ات

pertemuan atau interaksi langsung antara dua individu.58 "مّا
᠐
 "Ketika" :(ketika) "ل

digunakan untuk menunjukkan waktu atau kondisi di mana peristiwa terjadi. 

" نَايْ حَك " (berbicara): "Berbicara" menunjukkan interaksi komunikatif antara 

individu, dalam konteks ini pertukaran kata-kata atau obrolan.59 "وّل
᠐
 :(pertama) "أ

"Pertama" menunjukkan urutan atau kejadian yang terjadi untuk kali pertama. 

م"
َ

ᢾ
᠐
" (obrolan): "Obrolan" merujuk pada percakapan atau komunikasi verbal 

antara dua individu.60 

Mitos: 

Dalam syair ini, terdapat mitos tentang kekuatan dan makna pertemuan 

pertama antara dua orang. Ungkapan "Aku mencintaimu hari di mana kita 

bertemu dan kita berbincang untuk pertama kalinya" mencerminkan keajaiban 

dan kekuatan momen pertemuan pertama dalam hubungan. Mitosnya 

melibatkan keyakinan bahwa momen pertemuan pertama bisa menjadi titik 

balik penting dalam hubungan dan menciptakan ikatan emosional yang kuat.61 

Syair ini juga berkaitan dengan mitos tentang kekuatan komunikasi 

pertama antara dua individu. Penutur menunjukkan bahwa pertukaran kata-

 
57Majma’ al-lugah al-’Arabiyah, al-Wasīṭ. h. 150. 

   . 4065ابن منظور، لسان العرب، ص.  58
59Majma’ al-lugah al-’Arabiyah, al-Wasīṭ. h. 190. 

  . 3922ابن منظور، لسان العرب، ص.  60
61Ann Demarais dan Valerie White, Pentingnya Kesan Pertama Cara Memikat Orang 

Dalam Sekejap, trans. oleh Lina Jusuf, 1 ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005). h. 4. 
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kata pertama kali antara mereka membawa rasa cinta yang mendalam, sehingga 

menggambarkan kekuatan komunikasi verbal dalam membangun hubungan. 

Dengan demikian, syair ini tidak hanya menyiratkan keindahan dan kekuatan 

momen pertemuan pertama, tetapi juga mengandung konotasi tentang makna 

dan keajaiban komunikasi verbal untuk pertama kali dalam membentuk sebuah 

hubungan.62 

Analisis Kode Semiotik: 

Larik ini dapat dianalisis melalui Kode Symbolic, Kode Hermeneutis, dan 

Kode Proairetis. 

Kode Symbolic: Ungkapan " ᚏْت كحَبِّ " (aku mencintaimu) adalah pernyataan 

kuat yang menunjukkan perasaan cinta yang mendalam. Pertemuan pertama 

sering diasosiasikan dengan momen penting dalam hubungan, dan menyatakan 

cinta pada saat itu menunjukkan kekuatan dan keaslian perasaan. 

Kode Hermeneutis: Larik ini mengundang pembaca untuk merenungkan 

makna dari pertemuan dan percakapan pertama. Apa yang terjadi di antara 

mereka saat itu yang membuat penyair jatuh cinta? Ini menciptakan rasa ingin 

tahu tentang hubungan mereka dan konteks emosional dari pertemuan tersebut. 

Kode Proairetis: Tindakan mencintai pada momen tertentu menunjukkan 

bahwa perasaan itu tidak hanya muncul begitu saja, tetapi ada sebuah proses 

yang terjadi. Penyair menggambarkan momen spesifik yang membawa kepada 

perasaan yang mendalam, menyoroti pentingnya komunikasi dalam hubungan. 

Larik ketujuh ini menegaskan kekuatan pertemuan pertama dalam 

membentuk perasaan cinta. Penyair mengingat dengan jelas momen ketika dia 

 
62Ann Demarais dan Valerie White, Pentingnya Kesan Pertama Cara Memikat Orang 

Dalam Sekejap, trans. oleh Lina Jusuf. h. 5. 
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jatuh cinta, menunjukkan bahwa hubungan yang kuat sering kali dimulai dengan 

komunikasi yang tulus. Larik ini menggugah pembaca untuk merenungkan 

betapa pentingnya momen-momen sederhana dalam membangun hubungan 

yang bermakna. 

 دَه ᘻِ حَبᚏْت
᠐

ᣢَحْلِف ع
᠐
ا مشْ بك وَأ

َ
ن
᠐
ᗫَادَة دَه أ ᠒امَ◌ سْمَع ز

َ
 ن

Artinya: 

Aku telah jatuh cinta padamu aku bersumpah demi cinta kamu 
akan mendengar (terima dan jawablah) hal ini semakin bertambah dan 
perasaan ini membuatku tidak dapat tidur. 

Denotasi: 

Pengambilan makna dari kamus An Arabic-English Dictionary of The 

Qolloquial Arabic of Egypt (تكᚏْحَب, to love, mencintai, halaman 120)63, (حْلِف
᠐
 to ,وَأ

take an outh, sumpah, halaman 149)64, ( 
᠐

ᣢَع, on, upon, demi, halaman 410)65, (  – دَه

 ᘻِ, mendengar, halaman 29066 juga ditemukan makna berbeda dalamسْمَع) ,(ini ,هذا

kamus Lisan al-‘arab dan kamus al-Wasīṭ kedua kamus ini menyebutkan bahwa 

kata   سمع bisa bermakna mendengar, menjawab, kemudian menerima67), ( ادَةᗫَ ᠒ز, 

addition, bertambah, halaman 243)68, ( دَه-  هذا, ini), (ا
َ
ن
᠐
 not, halaman ,مُشْ ) ,(saya, I ,أ

 .69(tidur, sleep, halaman 589 ,بَ نَام) ,(550

Konotasi: 

 
63Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.120. 
64Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.149. 
65Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.410. 
66Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.290. 
67Majma’ al-lugah al-’Arabiyah, al-Wasīṭ. h. 490. 
68Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.243 
69Majma’ al-lugah al-’Arabiyah, al-Wasīṭ. h. 956. 
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" كحَبᚏْت " (mencintai): Konotasi dari "mencintai" adalah perasaan kasih 

sayang dan kagum yang mendalam terhadap seseorang. "حْلِف
᠐
 :(bersumpah) "وَأ

Konotasi dari "bersumpah" adalah tindakan menyatakan janji atau kesetiaan 

yang kuat. " 
᠐

ᣢَع" (demi): "Demi" menunjukkan tingkat kekuatan dan komitmen 

dalam sumpah atau janji yang diucapkan. "دَه" (ini): "Ini" merujuk pada hal yang 

akan didengar, diterima, dan dijawab. "سْمَعᘻِ" (mendengar, menjawab, 

menerima): "Mendengar" dalam konteks ini juga mencakup arti menjawab dan 

menerima, menunjukkan respons positif terhadap perasaan yang diungkapkan. 

ᗫَادَة" ᠒ز" (bertambah): Konotasi dari "bertambah" adalah peningkatan intensitas 

atau kekuatan perasaan yang dirasakan. "دَه" (ini): "Ini" merujuk pada 

peningkatan perasaan cinta yang tidak dapat diabaikan. "ا
َ
ن
᠐
 "Saya" :(saya) "أ

menunjukkan subjek dari pernyataan, yaitu penutur. " ْمُش" (tidak): "Tidak" 

menunjukkan bahwa peningkatan perasaan cinta membuat penutur sulit untuk 

tidur. " نَامبَ  " (tidur): "Tidur" merujuk pada keadaan fisik di mana seseorang 

beristirahat dan tidur. 

Mitos: 

Dalam konteks syair ini, terdapat mitos tentang kekuatan cinta dan 

komitmen yang mendalam. Ungkapan "Aku telah jatuh cinta padamu, aku 

bersumpah demi cinta, kamu akan mendengar (terima dan jawablah) hal ini 

semakin bertambah dan perasaan ini membuatku tidak dapat tidur" 

mencerminkan kekuatan emosi dan komitmen yang diungkapkan oleh penutur. 

Mitosnya mungkin melibatkan keyakinan bahwa cinta sejati dapat 

mempengaruhi tidak hanya perasaan, tetapi juga perilaku dan keadaan 

emosional seseorang. 



97 
 

 

Syair ini juga bisa dikaitkan dengan mitos tentang kekuatan janji dan 

sumpah cinta. Penutur menunjukkan keseriusan dan kejujuran dalam 

pernyataan cinta dan janji yang diucapkan, sehingga menggambarkan komitmen 

yang mendalam dalam hubungan. 

Syair ini tidak hanya menyiratkan kekuatan cinta dan komitmen yang 

mendalam, tetapi juga mengandung konotasi tentang pengaruh emosional yang 

kuat dari perasaan cinta pada perilaku dan keadaan emosional seseorang. 

Perasaan yang tak tersampaikan akan membawa ketegangan, untuk mengatasi 

ketegangan maka perasaan harus disampaikan, atau melakukan pengambangan 

diri dengan yang dapat mengesampingkan ketegangan tersebut.70 

Analisis Kode Semiotik: 

Larik ini dapat dianalisis melalui Kode Symbolic, Kode Hermeneutis, dan 

Kode Proairetis. 

Kode Symbolic: Penggunaan sumpah (ده  ᣢع  menunjukkan (واحلف 

intensitas dan kekuatan perasaan penyair. Sumpah ini menunjukkan keyakinan 

penyair terhadap perasaannya dan keinginan kuatnya untuk mengekspresikan 

lebih banyak lagi. 

Kode Hermeneutis: Larik ini menimbulkan rasa penasaran tentang apa 

yang akan dikatakan penyair selanjutnya. Apa yang ingin dia ungkapkan lebih 

lanjut? Apa yang akan dia katakan untuk membuat orang yang dia cintai 

mendengar lebih banyak? 

 
70Syaiful Hamali, “Kepribadian dalam teori Sigmund Freud dan nafsiologi dalam Islam,". 

h. 292. 
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Kode Proairetis: Ungkapan "بنام  menunjukkan (tidak  dapat tidur) "مش 

tekad kuat penyair untuk terus mengekspresikan perasaannya.  Penyair tidak 

akan berhenti sampai dia menyampaikan semua yang dia ingin katakan  

Larik kedelapan ini menunjukkan tekad dan intensitas perasaan penyair. 

Dia tidak hanya menyatakan cintanya, tetapi juga berjanji untuk 

mengungkapkan lebih banyak lagi.  Larik ini meninggalkan pembaca dengan 

rasa ingin tahu tentang apa yang akan dikatakan penyair selanjutnya dan 

bagaimana dia akan terus mengekspresikan perasaannya. 

 
᠔
ᢝ عَيْ ال ِ

ᡧᣚ تنّاس
ْ
ن
᠐
ᢝ حَاجَة وَأ ِ

ᡧᣎ ◌ِ  ةᘭَِان
َ
 حَاجَة ث

Artinya: 

Bagiku manusia itu kebutuhan (penting) namun kamu adalah 
sesuatu yang berbeda. 

Denotasi: 

Pengambilan makna dari kamus An Arabic-English Dictionary of The 

Qolloquial Arabic of Egypt (نّاس
᠔
manusia, people, halaman 22)71, ( ᢝ ,ال ِ

ᡧᣚ, in, halaman 

468)72, ( ᢝ ِ
ᡧᣎْعَي, mataku, halaman 422)73, (حَاجَة, want, keinginan, halaman 115)74, 

تَ )
ْ
ن
᠐
انᘭَِة) ,75(want, keinginan, halaman 115 ,حَاجَة) ,(kamu ,وَأ

َ
 ,tujuan yang lain ,ث

halaman 86.76 Pada kamus yang berbeda yaitu al-Wasīṭ ditemukan keterangan 

bahwa kata   ᢝ
ᡧᣍثا adalah sesuatu yang lebih penting dari yang lain, halaman 

101)77. 

 
71Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.22 
72Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.468 
73Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.422 
74Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.115 
75Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.115 
76Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.86 
77Majma’ al-lugah al-’Arabiyah, al-Wasīṭ. h. 101. 
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Konotasi: 

نّاس"
᠔
 Konotasi dari "manusia" adalah makhluk sosial yang :(manusia) "ال

memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang. " ᢝ ِ
ᡧᣚ" (in): "Di" 

menunjukkan posisi atau hubungan antara subjek dan objek dalam kalimat. 

" ᢝ ِ
ᡧᣎْعَي" (mataku): "Mataku" dalam konteks ini mewakili sudut pandang atau 

perspektif pribadi penutur. "حَاجَة" (want, keinginan): Konotasi dari "keinginan" 

adalah sesuatu yang dianggap penting atau diperlukan oleh seseorang. "ت
ْ
ن
᠐
 "وَأ

(kamu): "Kamu" merujuk pada orang yang diucapkan dalam konteks 

keberbedaan. "حَاجَة" (want, keinginan): Konotasi dari "keinginan" adalah 

perasaan atau kebutuhan yang diungkapkan oleh penutur. "ةᘭَِان
َ
 tujuan yang) "ث

lain): "Tujuan yang lain" menurut kamus Al-Wasīṭ bisa merujuk pada sesuatu 

yang lebih penting dari yang lain, menunjukkan tingkatan atau prioritas yang 

berbeda. 

Mitos: 

Dalam konteks syair ini, terdapat mitos tentang prioritas dan signifikansi 

hubungan antara manusia dan individu yang spesifik sekalipun pada umumnya 

hubungan Aku-Engkau pada semua manusia juga hal yang penting.78 Ungkapan 

"Bagiku manusia itu kebutuhan (penting) namun kamu adalah sesuatu yang 

berbeda" mencerminkan perbedaan perasaan atau pandangan terhadap 

manusia secara umum dan individu tertentu. Mitosnya melibatkan keyakinan 

bahwa ada tingkatan atau prioritas yang berbeda dalam hubungan antara 

manusia secara umum dan individu yang diutamakan, juga berkaitan dengan 

 
78Paulus Wahana, “Hubungan antar manusia menurut Martin Bubber,” Jurnal Filasafaf, 

18 (1994). h. 36. 
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kemampuan manusia untuk menerima kehadiran seorang mitra atau pasangan 

dalam kehidupan yang bersifat dialogal Aku-Engkau.79 

Syair ini berkaitan dengan mitos tentang keunikan dan keistimewaan 

seseorang dalam kehidupan seseorang. Penutur menunjukkan bahwa individu 

tertentu memiliki tempat yang berbeda dan penting dalam hatinya, meskipun 

manusia secara umum juga dianggap penting. Hal ini menggambarkan 

kompleksitas hubungan antara manusia dan individu dalam kehidupan 

seseorang. 

Dengan demikian, syair ini tidak hanya menyiratkan perbedaan dalam 

prioritas dan signifikansi hubungan, tetapi juga mengandung konotasi tentang 

keunikan dan keistimewaan individu tertentu dalam kehidupan seseorang. 

Analisis Kode Semiotik: 

Larik ini dapat dianalisis melalui Kode Symbolic, Kode Hermeneutis, dan 

Kode Proairetis. 

Kode Symbolic: Ungkapan "حَاجَة" (kebutuhan) memberikan makna yang 

dalam. Di sini, penyair menunjukkan bahwa orang-orang di sekitarnya memiliki 

peran atau nilai tertentu, tetapi ada satu orang yang memiliki makna khusus dan 

berbeda di matanya. 

Kode Hermeneutis: Larik ini mengundang pembaca untuk merefleksikan 

hubungan antara penyair dan orang-orang di sekitarnya. Apa yang membuat 

 menjadi kebutuhan yang berbeda dari orang lain? Ini menciptakan "أنت"

kedalaman emosional dan menyoroti spesialnya hubungan mereka. 

 
79Paulus Wahana, “Hubungan antar manusia menurut Martin Bubber,” Jurnal Filasafaf, 

18 (1994). h. 36. 
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Kode Proairetis: Tindakan membandingkan orang-orang di sekeliling 

dengan satu orang spesial menunjukkan adanya prioritas dalam perasaan 

penyair. Ini menciptakan penegasan tentang betapa pentingnya orang yang 

dicintai dalam hidupnya. 

Larik kesembilan ini menegaskan pentingnya hubungan khusus penyair 

dengan orang yang dicintainya. Penyair melihat orang lain sebagai kebutuhan, 

tetapi orang ini memiliki tempat yang istimewa dan berbeda. Larik ini mengajak 

pembaca untuk merenungkan peran penting yang dimainkan oleh orang-orang 

terkasih dalam hidup. 

هَا 
᠔
ل
᠐
هَا وَاسْأ

ْ
ي حᡨᣎَّ خُذ ᠒عِنْدَك مَشَاعِر 

Artinya: 

Kamu memiliki perasaanku ambillah dan memintalah 

Denotasi: 

Pengambilan makna dari kamus An Arabic-English Dictionary of The 

Qolloquial Arabic of Egypt (عِنْدَك, kamu memiliki, halaman 416)80, (ي᠒مَشَاعِر, 

Perasaanku, halaman 314)81, ( ّᡨᣎَح, bahkan, halaman 123)82, (هَا
ْ

 ,ambillah ,خُذ

halaman 5)83, (هَا
᠔
ل
᠐
 .dan mintalah, halaman 265)84 ,وَاسأ

Konotasi: 

 Konotasi dari "kamu memiliki" adalah :(kamu memiliki) "عِنْدَك"

kepemilikan atau keberadaan sesuatu oleh subjek yang diucapkan. "ي᠒مَشَاعِر" 
 

80Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.416. 
81Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.314. 
82Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.123. 
83Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.5. 
84Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.265. 
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(Perasaanku): "Perasaanku" merujuk pada keadaan emosional atau perasaan 

pribadi seseorang. " ّᡨᣎَح" (bahkan): "Bahkan" digunakan untuk menekankan 

pentingnya tindakan yang diungkapkan dalam kalimat. "هَا
ْ

 :(ambillah) "خُذ

"Ambillah" menunjukkan tindakan mengambil atau menerima sesuatu yang 

dimaksud. "هَا
᠔
ل
᠐
 Dan mintalah" menunjukkan tindakan" :(dan mintalah) "وَاسأ

meminta atau menanyakan sesuatu kepada orang lain.  

Mitos: 

Syair ini, terdapat mitos tentang keberanian untuk mengungkapkan 

perasaan dan keinginan kepada orang lain. Ungkapan "Kamu memiliki 

perasaanku, ambillah dan memintalah" mencerminkan keinginan penutur untuk 

berani dan jujur dalam menyampaikan perasaan kepada orang yang dimaksud. 

Mitosnya mungkin melibatkan keyakinan bahwa kejujuran dalam ungkapan 

perasaan dapat membawa pemahaman dan kedekatan yang lebih dalam dalam 

hubungan. 

Syair ini berkaitan dengan mitos tentang keberanian dan ketulusan 

dalam komunikasi emosional. Penutur menunjukkan bahwa keberanian untuk 

menyampaikan perasaan secara terbuka dan jujur merupakan langkah penting 

dalam memperkuat hubungan antarindividu. 

Syair ini tidak hanya menyiratkan keberanian dan kejujuran dalam 

mengungkapkan perasaan kepada orang lain, tetapi juga mengandung konotasi 

tentang pentingnya komunikasi emosional yang jujur dan terbuka dalam 

hubungan. 

Syair ini juga menunjuk pada mitos terkait kesiapan seseorang yang telah 

memproklamirkan cintanya untuk berkorban demi orang yang ia cintai, Supardi 
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dalam tulisannya menyatakan bahwa “cinta terindah datang dengan 

pengorbanan, dan tanpa pengorbanan tidak pernah ada cinta”. Penyair dengan 

segala kerelaan hati mengatakan komitmen untuk berkorban demi dia yang ia 

cintai.85 

Analisis Kode Semiotik: 

Larik ini dapat dianalisis melalui Kode Symbolic, Kode Hermeneutis, dan 

Kode Proairetis. 

Kode Symbolic: Ungkapan "ي᠒مَشَاعَر" (perasaanku) memiliki makna 

simbolik yang kuat. Penyair secara eksplisit menyerahkan perasaannya kepada 

orang yang dituju, menunjukkan kepercayaan dan keterbukaan yang mendalam. 

Kode Hermeneutis: Larik ini mengundang pembaca untuk merenungkan 

makna dari "ambil dan tanyakan." Mengapa penyair ingin orang yang dituju 

bertanya kepada perasaannya? Apa yang ingin dia ketahui? Ini menciptakan rasa 

ingin tahu tentang hubungan mereka dan apa yang ingin dicapai penyair. 

Kode Proairetis: Tindakan menyerahkan perasaan dengan "ambil" dan 

"tanyakan" menunjukkan keinginan untuk berbagi dan memahami. Penyair 

menginginkan orang yang dituju untuk benar-benar memahami perasaannya. 

Larik kesepuluh ini menggambarkan kepercayaan dan keterbukaan penyair 

terhadap orang yang dicintainya. Dia memberikan perasaannya dengan harapan 

bahwa orang itu akan mempertanyakan dan memahami mereka. Larik ini 

menekankan pentingnya komunikasi dan pemahaman dalam hubungan. 

 
َ
ن
᠐
تأ

ْ
ن
᠐
ᢝ وَأ ِ

ᡨᣍاᘭََش حᛳِع
᠐
ة ᗷِعᘭِد ِ◌ ا صَعْب أ

᠐
حْظ

᠐
 ل

Artinya: 
Hidupku terasa sulit saat kau berada jauh 

 
85Supardi Ahmad Hasibuan, “Cinta dan pengorbanan,” metrouniv.ac.id, 2024. 
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Denotasi: 

Pengambilan makna dari kamus An Arabic-English Dictionary of The 

Qolloquial Arabic of Egypt (ا
َ
ن
᠐
عᛳِش) ,87(sulit, halaman 338 ,صَعْب) ,saya)86 ,أ

᠐
 ,hidup ,أ

halaman 378)88, ( ᢝ ِ
ᡨᣍاᘭََح, hidup, halaman 158)89, ( َت

ْ
ن
᠐
ة ) ,kamu, halaman 21)90 ,وَأ

᠐
حْظ

᠐
 ,ل

momen, situasi, halaman 532)91, (دᘭِعᗷِ, jauh)92. 

Konotasi: 

ا"
َ
ن
᠐
 Saya" merujuk pada subjek yang sedang berbicara atau" :(saya) "أ

mengekspresikan perasaannya. "صَعْب" (sulit): Konotasi dari "sulit" adalah 

adanya tantangan atau kesulitan dalam menghadapi situasi atau keadaan 

tertentu. "شᛳِع
᠐
 Hidup" dalam konteks ini merujuk pada pengalaman" :(hidup) "أ

dan perjalanan kehidupan seseorang. " ᢝ ِ
ᡨᣍاᘭََح" (hidupku): "Hidupku" menunjukkan 

kehidupan pribadi atau pengalaman subjek yang diucapkan. " َت
ْ
ن
᠐
 :(kamu) "وَأ

"Kamu" merujuk pada orang yang diucapkan dalam konteks kejauhan. "ة
᠐

حْظ
᠐
 "ل

(momen, situasi): "Momen" atau "situasi" mengacu pada waktu atau keadaan 

spesifik yang dialami seseorang. "دᘭِعᗷِ" (jauh): Konotasi dari "jauh" adalah 

perasaan pemisahan atau keberadaan dalam jarak yang menjauh antara subjek 

dan objek. 

Mitos: 

Dalam konteks syair ini, terdapat mitos tentang kesulitan hidup dan 

perasaan kejauhan antara subjek dan objek yang diucapkan. Ungkapan "Hidupku 

 
86Majma’ al-lugah al-’Arabiyah, al-Wasīṭ. h. 28. 
87Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.338. 
88Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.378. 
89Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.158. 
90Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.21 
91Spiro. An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.532 
92Majma’ al-lugah al-’Arabiyah, al-Wasīṭ. h. 63. 
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terasa sulit, kau berada jauh" mencerminkan perasaan kesendirian, pemisahan, 

dan tantangan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Mitosnya melibatkan 

keyakinan bahwa jarak fisik atau emosional dapat mempengaruhi persepsi dan 

pengalaman hidup seseorang. 

Syair ini juga bisa dikaitkan dengan mitos tentang perjuangan dan 

kesulitan hidup. Penutur menunjukkan bahwa hidupnya terasa sulit dan 

keberadaan orang yang dicintainya jauh membuatnya merasa terisolasi atau 

kesepian. Hal ini menggambarkan kompleksitas emosi dan tantangan dalam 

hubungan jarak jauh atau pemisahan. Situasi jauh dari kekasih akan memicu 

perasaan rindu yang merupakan Id dan menuntut pemenuhan, jika hal ini gagal 

terpenuhi akan menyebabkan ketegangan yang mengarah pada kesulitan untuk 

melanjutkan hidup seperti yang tertera dalam larik syair.93 

Syair ini tidak hanya menyiratkan kesulitan hidup dan perasaan 

kejauhan, tetapi juga mengandung konotasi tentang pengaruh jarak fisik atau 

emosional dalam pengalaman hidup dan hubungan antarindividu. 

Analisis Kode Semiotik:  

Larik ini dapat dianalisis melalui Kode Symbolic, Kode Hermeneutis, dan 

Kode Proairetis. 

Kode Symbolic: Ungkapan " َش صَعْبᛳَِأع  ᢝ ِ
ᡨᣍاᘭََح" (sulit menjalani hidupku) 

melambangkan perjuangan dan kesulitan yang dihadapi penyair. Sementara itu, 

ة"
᠐

حْظ
᠐
 ᗷَ" (momen yang jauh) menunjukkan bahwa keberadaan orang yangعᘭِْد ل

dicintai terasa tidak dapat dijangkau, menciptakan rasa kerinduan. 

 
93Syaiful Hamali, “Kepribadian dalam teori Sigmund Freud dan nafsiologi dalam Islam,". 

h. 291. 
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Kode Hermeneutis: Larik ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang 

membuat hidup penyair terasa sulit. Apakah itu karena ketidakmampuan untuk 

bersama orang yang dicintai? Ini menciptakan kedalaman emosional dan 

menyoroti pentingnya kehadiran orang yang dicintai dalam hidupnya. 

Kode Proairetis: Tindakan menyatakan kesulitan hidup menunjukkan 

bahwa penyair merasakan beban emosional yang besar. Penyair mengaitkan 

kesulitan ini dengan jarak emosional atau fisik dari orang yang dicintai. 

Larik kesebelas ini mencerminkan perjuangan penyair dalam menjalani 

hidupnya, yang terasa lebih berat tanpa kehadiran orang yang dicintai. Penyair 

merasakan kerinduan dan kesulitan, menunjukkan bahwa hubungan yang dekat 

dan dukungan emosional sangat penting bagi kesejahteraannya. Larik ini 

mengajak pembaca untuk merenungkan dampak yang dapat ditimbulkan oleh 

jarak dalam hubungan. 

 ᢝ ِ
ᡧᣍوَا

َ
ᢝ ق ِ

ᡧᣛْت ضَع
ْ
ᢝ وَق ِ

ᡧᣚ كᘭِب ᢝᣒِإِحْسَا 
Artinya: 

Perasaanku padamu memberikan kekuatan kala aku lemah 

Denotasi: 

Pengambilan makna dari kamus An Arabic-English Dictionary of The 

Qolloquial Arabic of Egypt dan kamus Lisan al-‘Arab ( ᢝᣒِإِحْسَا, perasaanku)94, ( كᘭِب, 

padamu), ( ᢝ ِ
ᡧᣚ, di), (ت

ْ
waktu, halaman 647)95, ( ᢝ ,وَق ِ

ᡧᣛْضَع, lemahku, halaman 351)96, 

( ᢝ ِ
ᡧᣍوَا

َ
 .memberiku kekuatan, halaman 504)97 ,ق

Konotasi: 

 
  . 870لسان العرب. ص.  ابن منظور، 94

95Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.647 
96Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.351 
97Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.504 
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" ᢝᣒِإِحْسَا" (perasaanku): Konotasi dari "perasaanku" adalah rangkaian 

emosi atau sentimen yang dirasakan oleh subjek yang sedang berbicara." كᘭِب" 

(padamu): "Padamu" menunjukkan bahwa perasaan tersebut ditujukan kepada 

orang yang diucapkan." ᢝ ِ
ᡧᣚ" (di): "Di" menunjukkan hubungan atau tempat di 

mana perasaan tersebut dirasakan."ت
ْ
 Waktu" merujuk pada saat" :(waktu) "وَق

atau periode tertentu di mana perasaan ini dialami." ᢝ ِ
ᡧᣛْضَع" (lemahku): Konotasi 

dari "lemahku" adalah keadaan ketidakmampuan atau kelemahan fisik, mental, 

atau emosional." ᢝ ِ
ᡧᣍوَا

َ
 "Memberiku kekuatan" :(memberiku kekuatan) "ق

menunjukkan bahwa perasaan tersebut memberikan energi, semangat, atau 

kekuatan dalam menghadapi kelemahan atau tantangan. 

Mitos: 

Syair ini, terdapat mitos tentang kekuatan dan perlindungan yang 

diberikan oleh perasaan cinta atau kasih sayang. Ungkapan "Perasaanku padamu 

memberikan kekuatan kala ku lemah" mencerminkan keyakinan bahwa cinta 

atau perasaan positif dapat menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam 

menghadapi masa-masa sulit atau lemah. Mitosnya melibatkan keyakinan bahwa 

hubungan emosional yang kuat dapat memberikan dukungan dan keberanian 

dalam mengatasi tantangan. 

Syair ini juga dikaitkan dengan mitos tentang hubungan yang memberi 

kekuatan. Penutur menunjukkan bahwa perasaannya terhadap orang yang 

dicintainya memberikan dukungan dan kekuatan yang dibutuhkan saat merasa 

lemah. Hal ini menggambarkan hubungan yang saling memberi energi positif 

dan perlindungan emosional.98 

 
98Nikodemus Niko, “Seni cinta; Menggugat maskulinitas cinta,” Sosial budaya Universitas 

Padjadjaran, 2018. h. 23. 
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Syair ini tidak hanya menyiratkan kekuatan dan perlindungan yang 

diberikan oleh perasaan cinta, tetapi juga mengandung konotasi tentang 

keajaiban dan kekuatan hubungan emosional dalam mengatasi tantangan hidup 

Analisis Kode Semiotik: 

Larik ini dapat dianalisis melalui Kode Symbolic, Kode Hermeneutis, dan 

Kode Proairetis. 

Kode Symbolic: Ungkapan " ᢝ
ᡧᣛضع  (saat kelemahanku) "وقت 

melambangkan momen-momen ketika penyair merasa rapuh atau lemah. 

Namun, " ᢝ ِ
ᡧᣍوَا

َ
 menunjukkan bahwa perasaan terhadap orang (kekuatan bagiku) "ق

yang dicintai memberikan kekuatan dan dukungan di saat-saat sulit.  

Kode Hermeneutis: Larik ini mengundang pembaca untuk merenungkan 

bagaimana perasaan penyair dapat memberikan kekuatan di saat-saat 

kelemahan. Apa yang membuat perasaan ini begitu kuat? Apa yang menjadikan 

orang yang dicintai sebagai sumber kekuatan? 

Kode Proairetis: Tindakan mengaitkan perasaan dengan kekuatan 

menunjukkan bahwa penyair menemukan energi dan keberanian dari hubungan 

tersebut. Ini memperlihatkan bahwa cinta dan koneksi emosional dapat 

memberikan dukungan yang besar bahkan di saat-saat sulit. 

Larik kedua belas ini mengungkapkan bahwa perasaan penyair terhadap 

orang yang dicintai memberikan kekuatan dan dukungan di saat-saat 

kelemahan. Penyair menemukan kekuatan dalam hubungan tersebut, yang 

menunjukkan bahwa cinta dan koneksi emosional dapat menjadi sumber energi 

dan keberanian yang luar biasa. Larik ini mengajak pembaca untuk 
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merenungkan bagaimana hubungan yang erat dapat memberikan kekuatan di 

saat-saat sulit. 

اقِصَة 
َ
ᢝ ن ِ

ᡨᣍاᘭََتْ ح
َ
ان

᠐
هَا

᠔
مِل

᠔
 جᘭِت تِᜓ

Artinya: 

Hidupku yang tidak sempurna terasa lengkap sejak kehadiranmu 

Denotasi: 

Pengambilan makna dari kamus An Arabic-English Dictionary of The 

Qolloquial Arabic of Egypt ( ْت
َ
ان

᠐
, adanya, to be, halaman 507)99, ( ᢝ ِ

ᡨᣍاᘭََح, hidup, live, 

halaman 158)100, (اقِصَة
َ
 kamu ,جᘭِت) ,kurang, imperfect, halaman 611-612)101 ,ن

datang, halaman 88)102, (هَا
᠔
مِل

᠔
 .menyempurnakan, to complete, halaman 526)103 ,تِᜓ

 

Konotasi: 

تْ "
َ
ان

᠐
" (adanya): Konotasi dari "adanya" adalah keberadaan atau 

eksistensi sesuatu pada masa lampau. " ᢝ ِ
ᡨᣍاᘭََح" (hidup): "Hidup" merujuk pada 

kehidupan atau pengalaman subjek yang sedang berbicara. "اقِصَة
َ
 :(kurang) "ن

Konotasi dari "kurang" adalah keadaan yang tidak sempurna atau tidak lengkap. 

 Kamu datang" menunjukkan kehadiran atau keberadaan" :(kamu datang) "جᘭِت"

orang yang diucapkan. "هَا
᠔
مِل

᠔
 Konotasi dari :(menyempurnakan) "تِᜓ

"menyempurnakan" adalah tindakan membuat sesuatu menjadi sempurna atau 

lengkap. 
 

99Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.507. 
100Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.158. 
101Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.611-612. 
102Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.88. 
103Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.526. 
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Mitos: 

Syair ini, terdapat mitos tentang kehadiran seseorang yang melengkapi 

kehidupan seseorang. Ungkapan "Hidupku yang tidak sempurna terasa 

sempurna sejak kehadiranmu" mencerminkan keyakinan bahwa keberadaan 

orang yang dicintai dapat melengkapi kekurangan atau ketidaksempurnaan 

dalam hidup seseorang. Mitosnya melibatkan keyakinan bahwa hubungan atau 

kehadiran orang yang dicintai dapat membawa kelengkapan dan kebahagiaan 

dalam kehidupan. 

Syair ini juga bisa dikaitkan dengan mitos tentang pasangan hidup yang 

saling melengkapi. Penutur menunjukkan bahwa kehadiran orang yang 

dicintainya membuat hidupnya lebih lengkap dan bermakna, menggambarkan 

keajaiban hubungan yang saling melengkapi satu sama lain. 

Syair ini tidak hanya menyiratkan kekurangan yang diatasi oleh 

kehadiran orang yang dicintai, tetapi juga mengandung konotasi tentang 

kekuatan dan kelengkapan yang dibawa oleh hubungan yang saling mendukung, 

dan kesiapan seorang Aku untuk menerima Engkau dalam hidup.104 

Analisis Kode Semiotik: 

Larik ini dapat dianalisis melalui Kode Symbolic, Kode Hermeneutis, dan 

Kode Proairetis. 

Kode Symbolic: Ungkapan "اقصَة
َ
 melambangkan (tidak lengkap) "ن

kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam kehidupan penyair. Sementara itu, 

هَا"
᠔
مِل

᠐
 menunjukkan bahwa kehadiran orang yang dicintai (melengkapinya) "تِᜓ

mengisi kekosongan dan menjadikan hidup penyair terasa utuh. 

 
104Paulus Wahana, “Hubungan antar manusia menurut Martin Bubber,” Jurnal Filasafaf, 

18 (1994). h. 36. 
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Kode Hermeneutis: Larik ini mengundang pembaca untuk merenungkan 

apa yang membuat hidup penyair terasa tidak lengkap. Apa yang hilang dalam 

hidupnya sebelum pertemuan dengan orang yang dicintai? Ini menciptakan 

kedalaman emosional dan menyoroti pentingnya hubungan tersebut dalam 

memberikan kepuasan dan makna. 

Kode Proairetis: Tindakan "تᘭِهَا ج
᠔
مِل

᠐
 (datang untuk melengkapinya) "تِᜓ

menunjukkan bahwa penyair melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang 

penting dan transformatif.  Penyair menganggap orang yang dicintai sebagai 

bagian penting yang telah mengisi kehidupan yang sebelumnya terasa tidak 

lengkap. 

Larik ketiga belas ini menggambarkan bagaimana penyair melihat orang 

yang dicintai sebagai pelengkap bagi hidupnya.  Penyair merasakan bahwa 

hidup mereka terasa utuh dan lengkap setelah bertemu dengan orang ini. Larik 

ini mengajak pembaca untuk merenungkan bagaimana kehadiran seseorang 

yang istimewa dapat mengubah dan melengkapi sesuatu yang kurang dalam 

kehidupan. 

 َᘌرَحَة لِقَا
َ
عᘭِدف

᠔
 ا بᘭِك بᡨᣛᘘْᙬَِِ زَيّ ال

Artinya: 

Kegembiraan saat bertemu dengan terasa seperti kegembiraan di 
hari raya 

Denotasi: 
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Pengambilan makna dari kamus An Arabic-English Dictionary of The 

Qolloquial Arabic of Egypt (رَحَة
َ
 ,meet, bertemu ,لِقَاᘌَا) ,gembira, halaman 448)105 ,ف

halaman 544)106, (كᘭِب, denganmu), ( َᡨᣛᘘْᙬِِب, balance, sama, halaman 54)107, ( ّزَي, 

seperti, as like, halaman 261)108, (دᘭِع
᠔
 .feast, hari raya, halaman 420)109 ,ال

Konotasi: 

رَحَة"
َ
 Konotasi dari "gembira" adalah perasaan sukacita dan :(gembira) "ف

kegembiraan yang mendalam. "اᘌلِقَا" (meet, bertemu): "Bertemu" merujuk pada 

interaksi atau pertemuan antara dua individu. "كᘭِب" (denganmu): "Denganmu" 

menunjukkan subjek yang diucapkan dalam konteks kebersamaan atau 

pertemuan. " َᡨᣛᘘْᙬِِب" (balance, sama): Konotasi dari "balance" atau "sama" adalah 

kesetaraan atau keseimbangan dalam perasaan atau pengalaman yang 

dirasakan. " ّزَي" (seperti): "Seperti" digunakan untuk membandingkan atau 

menyamakan perasaan yang dirasakan. " دᘭِع
᠔
 "Hari raya" :(feast, hari raya) "ال

merujuk pada perayaan atau momen spesial yang dirayakan dengan 

kegembiraan dan sukacita. 

Mitos: 

Syair ini, terdapat mitos tentang kegembiraan dan perasaan sukacita 

yang disebabkan oleh pertemuan dengan orang yang dicintai. Ungkapan 

"Kegembiraan saat bertemu denganmu terasa seperti kegembiraan di hari raya" 

 
105Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.448 
106Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.544 
107Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.54 
108Spiro. An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.261 
109Spiro, An Arabic-English Dictionary of The Qolloquial Arabic of Egypt. h.420 
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mencerminkan keyakinan bahwa kehadiran orang yang dicintai dapat membawa 

sukacita dan kebahagiaan yang sama seperti saat merayakan hari raya. Mitosnya 

melibatkan keyakinan bahwa hubungan antarindividu yang spesial dapat 

membawa kegembiraan yang luar biasa. 

Syair ini juga bisa dikaitkan dengan mitos tentang keajaiban pertemuan 

dan hubungan yang membawa kebahagiaan. Penutur menunjukkan bahwa 

pertemuan dengan orang yang dicintainya membawa kegembiraan yang luar 

biasa, menggambarkan kekuatan emosional dan kebahagiaan dalam hubungan 

yang saling mendukung. 

Syair ini tidak hanya menyiratkan kegembiraan yang dirasakan saat 

bertemu dengan orang yang dicintai, tetapi juga mengandung konotasi tentang 

keajaiban hubungan yang membawa kebahagiaan yang sama seperti saat 

merayakan hari raya. Keinginan untuk selalu bertemu itu dirasakan oleh Id 

penyair, bilamana hal itu terpenuhi maka penyair akan merasa sangat senang.110 

Analisis Kode Semiotik:  

Larik ini dapat dianalisis melalui Kode Symbolic, Kode Hermeneutis, dan 

Kode Proairetis.  

Kode Symbolic: Ungkapan " كᗷ لقاᘌا   kebahagiaan bertemu) "فرحة 

denganmu) memiliki makna simbolik yang kuat. Penyair merasakan 

kebahagiaan yang mendalam saat bertemu dengan orang yang dicintai.  "دᘭزي الع" 

(seperti hari raya) melambangkan momen istimewa dan penuh sukacita. 

 
110Syaiful Hamali, “Kepribadian dalam teori Sigmund Freud dan nafsiologi dalam Islam,". 

h. 288.  
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Kode Hermeneutis: Larik ini mengundang pembaca untuk merenungkan 

apa yang membuat pertemuan dengan orang ini begitu istimewa. Apa yang 

membuat kebahagiaan ini terasa seperti hari raya? Ini menciptakan kedalaman 

emosional dan menyoroti pentingnya hubungan tersebut dalam memberikan 

kebahagiaan. 

Kode Proairetis: Tindakan menyatakan bahwa kebahagiaan akan "  َ ᡨᣛᘘِت" 

(terus ada) menunjukkan bahwa perasaan ini tidak bersifat sementara, tetapi 

akan bertahan lama.  Penyair berharap untuk selalu merasakan kebahagiaan 

saat bertemu dengan orang yang dicintai. 

Larik keempat belas ini menggambarkan perasaan bahagia dan istimewa 

yang dirasakan penyair saat bertemu dengan orang yang dicintai.  Kebahagiaan 

ini seperti hari raya, penuh sukacita dan tidak akan mudah dilupakan.  Larik ini  

menekankan betapa berharganya hubungan ini dan bagaimana perasaan positif 

tersebut akan tetap ada dalam hati penyair. 

B. Resepsi dari Lagu ḥājah mustakhbiyah 

1. Pembaca ideal 

Fokus pada makna tersirat, pembaca ideal cenderung fokus pada makna-

makna tersirat, simbolisme, dan interpretasi yang mendalam. Mereka mampu 

menangkap nuansa teks secara utuh dan melihat makna di balik makna. Mereka 

memiliki pemahaman yang komprehensif tentang teks, termasuk konteks 

budaya, sejarah, dan artistik lagu ḥājah mustakhbiyah. 

Interpretasi yang kompleks: Komentar mereka cenderung kompleks dan 

mendalam, menunjukkan pemahaman yang luas tentang teks dan kemampuan 

untuk menghubungkan berbagai aspek teks. 
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2. Pembaca implisit 

Komentar pembaca implisit cenderung fokus pada maksud penulis dalam 

menciptakan lagu ḥājah mustakhbiyah. Mereka memahami makna yang tersirat 

dalam teks, tetapi mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam seperti 

pembaca ideal. Komentar mereka menunjukkan interpretasi yang dibayangkan 

oleh penulis, berdasarkan teks dan konteksnya. Mereka memiliki pemahaman 

yang terarah tentang teks, sesuai dengan maksud dan tujuan penulis. 

3. Pembaca riil 

Komentar pembaca riil cenderung fokus pada pengalaman pribadi 

mereka saat berinteraksi dengan lagu ḥājah mustakhbiyah. Mereka memiliki 

latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang berbeda-beda. Komentar 

mereka menunjukkan beragam interpretasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor 

individual seperti budaya, pengalaman, dan perspektif. 

Ideal Implisit Riil 

Sebuah akun tiktok 

dengan nama @The 

Golden Ages pada 

memposting sebuah 

video pada tanggal 4 juli 

2024 untuk menanggapi 

maraknya fenomena  

penggunaan lagu Haja 

Sebuah Komentar Di Akun 

You Tube Resmi 

Muhammad Ḥamāqī Pada 

Video Klip Lagu Hajah 

Mistakhbiyah 24 

September 2024 dari akun 

dengan nama @SaraMade-

dd6tl “  ᙫس لا   ᢝ ᢔᣎقل الساᜧن  ᘭل  أيها 

@Yakobus Liga 

menanggapi lagu ini 

dengan mengatakan 

“maksudnya karena 

dalam lagu itu 

maknanya umum, kita 

artikan saja cintanya 

kepa nabi dan kekasih 
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Mistakhbiyah & ‘ala bali 

di majelis-majelis 

selawat dengan tajuk 

video Lagu Pop Arab 

Buat Hiburan di Majelis 

Selawat. 

Pada pembuka video 

kreator mengatakan 

bahwa kita tidak 

membahas umat islam 

tertentu, ini murni kita 

membahas mengenai 

fenomena budaya dan 

bahasa arab di indonesia 

disambung dengan 

mengatakan lagu pop ini 

menggunakan kalimat 

cinta(orang  yang 

memendam 

perasaannya).  kreator 

video tersebut 

menekankan pentingnya 

هنا   من  للخروج   dia   ”لك 

mengomentari  lagu ini 

dengan mengatakan wahai 

sang pengisi hati, tiada 

jalan bagimu untuk keluar 

dari sini.112 

Komentar ini masuk dalam 

kategori pembaca implisit 

karena menunjukkan 

pemahaman yang 

dinginkan oleh penulis 

syair dengan mengatakan 

wahai penghuni hati tidak 

ada jalan keluar bagimu, 

hal ini menunjukkan 

bahwa adanya pemahaman 

mengenai suasana 

kasmaran yang coba untuk 

dihadirkan oleh penulis 

dalam syairnya. 

Allah, gitu maksudnya 

pak”113 

Komentar ini 

dilontarlan sebagai anti 

tesis dari pendapat 

pembaca ideal yang 

telah disampaikan oleh 

kreator di akun The 

Golden Age. 

 
112Muhammad Hamaki, Ḥamāqī - Haga Mestakhabeya Clip /  ةᘭمستخب حاجة    -  ᢝلᘭب 

ᡨᣚحما 
(Mesir: You Tube, 2014) <https://youtu.be/oElol6JnT0w?si=VThM2n3uxCWaTXhB>. 

113The Golden Ages, Lagu pop Arab buat hiburan di majelis selawat. 
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untuk tidak hanya 

sekedar belajar bahasa 

tapi juga mempelajari 

budaya dari penutur 

bahasa tersebut. agar 

kita tahu lagu ini budaya 

mendengarkandan 

menikmatinyanya 

seperti apa dan 

dimana.111 

Sebuah postingan yang 

membahas fenomena 

serupa dari akun 

@Fatimah Jamal pada 

tanggal 10 Agustus 2024 

kreator tersebut 

mengatakan bahwa 

penggunaan lagu pop 

arab di majelis selawat 

adalah salah kesalahan 

berbudaya jangan 

@Aliwaalshibani4581 24 

September 2024 

mengomentari dengan 

mengatakan “  ك فوق ماᘘأح ᢝ
ᡧᣍលو

أخفᘭه  وما  تتوقع  وما  ترى  وما  تظن 

لك  أظهره   ketahuilah ”وما 

sesunguhnya aku 

mencintaimu lebih dari apa 

yang kamu kira, kamu lihat, 

kamu harapkan, apa yang 

aku sembunyikan dan 

@Aquariusman 

menanggapi lagu ini 

dengan mengatakan 

“kalau diniatkan itu 

untuk mencintai 

kedalaman ke nabi 

muhammad, meskipun 

budaya lagu arab 

dengan kita berbeda, 

lagu arab mewakilkan 

kecintaan kita ke nabi 

 
111The Golden Ages, Lagu pop Arab buat hiburan di majelis selawat (Indonesia: Tiktok, 

2024) <https://vt.tiktok.com/ZSj8LCydp/>. 
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semua lagu arab 

dianggap selawat tidak 

semua kata-kata arab 

adalah doa.114 

tampakkan di 

hadapanmu.115 

Komentar ini masuk dalam 

kategori pembaca implisit 

karena menunjukkan 

pemahaman yang 

dinginkan oleh penulis 

syair. pada komentarnya ia 

menunjukkan adanya 

pemahaman mengenai 

suasana kasmaran namun 

masih berusaha untuk 

disembunyikan oleh 

penulis dari hal ini dapat 

dipahami dari komentar 

yang telah ia sebutkan 

diatas. 

dengan niat kita, itu 

bagaimana ustad?” 

Komentar ini 

dilontarlan sebagai 

pertanyaan terhadap 

pendapat pembaca 

ideal yang telah 

disampaikan oleh 

kreator di akun The 

Golden Age. 

 @m. ibnu. muzaka3166 

September 2024 

mengatakan “kalau di 

Indonesia itu dijadikan 

@matshori391 

berkomentar mengenai 

lagu ini dengan 

mengatakan “lagu cinta 

 
114Fatimah Jamal, Culture Shock Selawat (Indonesia: Tiktok, 2024) 

<https://vt.tiktok.com/ZSj8mSqjU/>. 
115Hamaki, Ḥamāqī - Haga Mestakhabeya Clip /  ةᘭب حاجة مستخبᘭل  -  ᢝ

ᡨᣚحما 
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lagu selawat bagaimana 

menurut anda?”116 

Komentar yang merupakan 

pertanyaan ini berasal dari 

seseorang yang memahami 

maksud dari lagu ini, 

sehingga ia merasa janggal 

kenapa lagu dengan 

nuansa yang seperti ini 

bisa dianggap lagu selawat. 

dan rindu,asal 

ditujukan untuk Alloh 

dan rosulnya apa 

salahnya,bagus lebih 

khusuk asal tahu 

maksudnya” 

Komentar ini 

dilontarlan sebagai anti 

tesis dari pendapat 

pembaca ideal yang 

telah disampaikan oleh 

kreator di akun The 

Golden Age. 

 @Oktoraful September 

2024 mengatakan “Viral di 

Indonesia kerena dikira 

lagu selawat jadi mampir 

ke sini”117 

Komentar yang merupakan 

pertanyaan ini berasal dari 

seseorang yang memahami 

maksud dari lagu ini, 

sehingga ia merasa janggal 

@luthfiahsunkar 

berkomentar mengenai 

lagu ini dengan 

mengatakan “biasanya 

lagu Arab kan tentang 

cinta 

dan cinta itu kan bisa 

untuk siapa aja bukan 

hanya untuk kekasih.” 

Komentar ini 

 
116Hamaki, Ḥamāqī - Haga Mestakhabeya Clip /  ةᘭب حاجة مستخبᘭل  -  ᢝ

ᡨᣚحما 
117Hamaki, Ḥamāqī - Haga Mestakhabeya Clip /  ةᘭب حاجة مستخبᘭل  -  ᢝ

ᡨᣚحما 
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kenapa lagu dengan 

nuansa yang seperti ini 

bisa dianggap lagu selawat. 

dilontarlan sebagai anti 

tesis dari pendapat 

pembaca ideal yang 

telah disampaikan oleh 

kreator di akun 

Fatimah Jamal. 

 

 @abdulsalamaadres3311 

Agustus 2024 mengatakan 

“ ᢝ
ᡨᣚرا  perasaan yang   ”حساس 

benar-benar murni.118 

 

 @nadiaelkn Agustus 2024 

mengatakan 

  ᢕᣂكث  ᣢع  ᢝᣞᗷا وعم  ᚽسمعها  عم 

  ᢝ ᡧᣎاذت ناس   ᣢوع عشتها  حاجات 

من    ᢝ
ᡫᣓل صار  اليوم   ᢝ

ᡨᣍاᘭح ودمرت 

ᢝ و قدرت اتخᣗ مرحلة الالم  
ᡧᣔالما

اᘌدي   ولا  وماسكة  قدام  و᚛شوف 

واعᛳش   ᢝᣓنف  ᢕᣂغ هكون  عمري 

 ᢝᣓعتذر لنفᗖو ᢝᣓوهحب نف ᢝᣓلنف 

 جدا جدا جدا 

Saya mendengarkannya 

dan menangis untuk 

 

 
118Hamaki, Ḥamāqī - Haga Mestakhabeya Clip /  ةᘭب حاجة مستخبᘭل  -  ᢝ

ᡨᣚحما 
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banyak hal yang saya alami 

dan orang-orang yang 

menyakiti saya dan 

menghancurkan hidup 

saya. Hari ini, semuanya 

telah berlalu dan saya 

dapat melewati rasa sakit, 

memegang tangan saya dan 

melihat ke depan, dan saya 

tidak akan pernah menjadi 

sesuatu yang lain selain 

diri saya sendiri, hidup 

untuk diri saya sendiri, 

mencintai diri saya sendiri, 

dan meminta maaf kepada 

diri saya sendiri. Sangat, 

sangat, sangat119 

a. Analisis terhadap tiga model resepsi oleh Wolfgang Iser 

1. Pembaca ideal 

Fenomena penggunaan lagu pop Arab seperti Ḥājah mustakhbiyah dan 

‘alā bālī dalam majelis-majelis selawat di Indonesia telah memicu diskusi dan 

perdebatan di kalangan masyarakat. Bagi pembaca ideal, fenomena ini 

 
119Hamaki, Hamaki - Haga Mestakhabeya Clip /  ةᘭب حاجة مستخبᘭل  -  ᢝ

ᡨᣚحما 
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menghadirkan peluang untuk menganalisis makna tersirat, simbolisme, dan 

interpretasi yang mendalam dalam konteks budaya dan sejarah. 

Resepsi yang diberikan oleh kreator akun TikTok @The Golden Ages 

pada tanggal 4 Juli 2024, yang membahas fenomena ini dengan tajuk "Lagu Pop 

Arab Buat Hiburan di Majelis Selawat", menunjukkan pemahaman yang 

kompleks tentang budaya dan bahasa Arab. Kreator video menekankan 

pentingnya untuk tidak hanya sekedar belajar bahasa, tetapi juga mempelajari 

budaya dari penutur bahasa tersebut. Ia mengajak para penonton untuk 

memahami budaya mendengarkan dan menikmati lagu pop Arab seperti apa dan 

di mana.  

Kreator video tersebut juga menyoroti penggunaan kalimat cinta dalam 

lagu pop Arab, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan konteks keagamaan 

dalam majelis selawat. Hal ini menunjukkan pemahaman yang mendalam 

tentang perbedaan budaya dan makna dalam penggunaan bahasa Arab.  

Sebuah postingan dari akun @Fatimah Jamal pada tanggal 10 Agustus 

2024, yang membahas fenomena serupa, menekankan pentingnya memahami 

perbedaan antara lagu pop Arab dan lagu selawat. Kreator tersebut 

mengingatkan bahwa tidak semua lagu Arab adalah selawat dan tidak semua 

kata-kata Arab adalah doa.  

Komentar-komentar ini menunjukkan bahwa pembaca ideal mampu 

menangkap nuansa teks secara utuh dan melihat makna di balik makna. Mereka 

memiliki pemahaman yang komprehensif tentang teks, termasuk konteks 

budaya, sejarah, dan artistik lagu Ḥājah mustakhbiyah. Mereka mampu 
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menghubungkan berbagai aspek teks dan memberikan interpretasi yang 

kompleks dan mendalam.  

Komentar ini menunjukkan bagaimana pembaca ideal dapat memberikan 

perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang makna dan konteks dalam 

karya seni, khususnya dalam konteks budaya yang berbeda.  Mereka mendorong 

kita untuk berpikir kritis dan memahami makna tersirat dalam karya seni serta 

konteks budaya dan sejarahnya. 

2. Pembaca implisit 

Komentar-komentar ini dapat dikategorikan sebagai pembaca implisit, 

yang menunjukkan pemahaman yang terarah sesuai dengan maksud penulis. 

Misalnya, komentar dari @SaraMade-dd6tl, "ل لك للخروج من هناᘭᙫلا س ᢝ ᢔᣎن قلᜧأيها السا" 

(Wahai sang pengisi hati, tiada jalan bagimu untuk keluar dari sini), 

menunjukkan pemahaman yang kuat tentang suasana kasmaran yang 

mendalam. Kata-kata "pengisi hati" dan "tiada jalan keluar" menggambarkan 

perasaan cinta yang kuat dan tak terpisahkan, yang sejalan dengan nuansa lagu.  

Komentar lain, seperti dari @Aliwaalshibani4581, "  ك فوق ما تظن وماᘘأح ᢝ
ᡧᣍលو

 Ketahuilah sesunguhnya aku mencintaimu lebih) "ترى وما تتوقع وما أخفᘭه وما أظهره لك

dari apa yang kamu kira, kamu lihat, kamu harapkan, apa yang aku sembunyikan 

dan tampakkan di hadapanmu), menunjukkan pemahaman tentang perasaan 

cinta yang mendalam dan tersembunyi. Penulis menekankan bahwa cintanya 

lebih dari apa yang terlihat, menunjukkan nuansa kasmaran yang tersirat. 

Beberapa komentar juga menunjukkan pemahaman tentang nuansa syair 

yang ingin dihadirkan penulis. Misalnya, komentar dari 

@abdulsalamaadres3311, " ᢝ
ᡨᣚرا  ,(Perasaan yang benar-benar murni) "حساس 
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menunjukkan pemahaman bahwa nuansa syair yang ingin dihadirkan penulis 

adalah perasaan yang tulus dan murni. Ini menunjukkan pemahaman tentang 

kehalusan dan kedalaman emosi dalam lagu. 

Komentar dari @nadiaelkn, yang panjang dan penuh makna, 

menunjukkan pemahaman mendalam tentang nuansa lagu. Ia merasa terhubung 

dengan lagu karena menggambarkan pengalaman pribadinya yaitu rasa sakit 

dan proses penyembuhan. Ia memahami bahwa lagu ini memiliki kekuatan 

untuk menyentuh hati dan mengantarkan pada pemahaman diri. 

Beberapa komentar juga menunjukkan pemahaman tentang arti dan 

makna lagu. Misalnya, komentar dari @m. ibnu. muzaka3166, "kalau di 

Indonesia itu dijadikan lagu selawat bagaimana menurut anda?", menunjukkan 

pemahaman bahwa lagu ini memiliki nuansa yang mirip dengan lagu selawat, 

namun mungkin dianggap janggal untuk genre tersebut. Komentar dari 

@Oktoraful, "Viral di Indonesia kerena dikira lagu selawat jadi mampir ke sini", 

menunjukkan pemahaman bahwa lagu ini memiliki nuansa religius yang kuat, 

sehingga di Indonesia dianggap sebagai lagu selawat. 

Secara keseluruhan, komentar-komentar pembaca implisit ini 

menunjukkan bahwa mereka memahami maksud penulis dalam menciptakan 

lagu Ḥājah mustakhbiyah. Mereka menangkap nuansa kasmaran, kehalusan 

syair, dan makna tersirat dalam lagu. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki 

pemahaman yang mendalam seperti pembaca ideal, komentar-komentar ini 

menunjukkan pemahaman yang terarah sesuai dengan tujuan penulis. 

3. Pembaca riil 
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Komentar-komentar yang muncul terkait penggunaan lagu Ḥājah 

mustakhbiyah dalam majelis selawat di Indonesia, seperti yang diungkapkan 

oleh @Yakobus Liga, @Aquariusman, @matshori391, dan @luthfiahsunkar, 

merupakan contoh nyata dari interpretasi pembaca riil. Mereka menunjukkan 

bagaimana pengalaman pribadi, latar belakang, dan perspektif individu dapat 

memengaruhi pemahaman dan interpretasi terhadap karya seni. 

Komentar-komentar ini cenderung fokus pada pengalaman pribadi 

mereka saat berinteraksi dengan lagu Ḥājah mustakhbiyah. Mereka memiliki 

latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang berbeda-beda, yang tercermin 

dalam beragam interpretasi yang mereka sampaikan. Misalnya, @Yakobus Liga, 

dalam menanggapi pendapat pembaca ideal yang diutarakan oleh akun The 

Golden Ages, menyatakan bahwa makna lagu dapat diartikan sebagai cinta 

kepada Nabi dan kekasih Allah. Hal ini menunjukkan bahwa ia cenderung 

menafsirkan lagu berdasarkan keyakinan dan pengalaman religiusnya. 

Komentar dari @Aquariusman, yang juga menanggapi pendapat pembaca 

ideal, menunjukkan keraguan dan pertanyaan tentang bagaimana menafsirkan 

lagu Arab dalam konteks keagamaan. Ia mempertanyakan apakah niat untuk 

mencintai Nabi Muhammad dapat diwujudkan melalui lagu Arab, meskipun 

budaya lagu Arab dengan budaya Indonesia berbeda. Pertanyaan ini 

mencerminkan keraguan dan pergulatan batin yang dialami pembaca riil dalam 

memahami makna lagu dalam konteks yang berbeda. 

@matshori391, dalam komentarnya, menyatakan bahwa lagu cinta dan 

rindu, asal ditujukan kepada Allah dan Rasul-Nya, tidaklah salah. Ia menekankan 

bahwa pentingnya niat dan makna yang terkandung dalam lagu, terlepas dari 
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genre atau budaya asalnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman 

dan perspektif yang berbeda dalam memahami lagu, yang dipengaruhi oleh 

keyakinan dan pengalaman religiusnya. 

Komentar dari @luthfiahsunkar, yang menanggapi pendapat akun 

Fatimah Jamal, menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang berbeda 

tentang makna cinta dalam lagu Arab. Ia menyatakan bahwa cinta dalam lagu 

Arab dapat ditujukan kepada siapa saja, bukan hanya kekasih. Hal ini 

menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda 

dalam memahami makna cinta dalam lagu, yang mungkin dipengaruhi oleh 

pengalaman dan interaksi sosialnya. 

Komentar-komentar ini menunjukkan bahwa pembaca riil memiliki 

interpretasi yang beragam, dipengaruhi oleh faktor-faktor individual seperti 

budaya, pengalaman, dan perspektif. Mereka tidak selalu selaras dengan 

interpretasi pembaca ideal, yang cenderung fokus pada makna tersirat dan 

simbolisme. Namun, interpretasi mereka tetap valid dan mencerminkan 

keragaman pemahaman dan pengalaman manusia dalam berinteraksi dengan 

karya seni. 

b. Analisis Integrasi keilmuan Roland Barthes dan Wolfgang Iser 

(kematian penulis dan respsi sastra) 

Peneliti menemukan adanya keselarasan antara teori yang dicetuskan 

oleh Roland Barthes dan Wolfgang Iser. Roland Barthes, berargumen bahwa 

konsep tradisional penulis sebagai pencipta tunggal dan otoritatif dari makna 



127 
 

 

dalam teks telah mati.  Barthes berpendapat bahwa makna teks tidak berasal 

dari niat penulis, tetapi dari pembacaan dan interpretasi pembaca.120   

Barthes menyebut bahwa penulis telah mati, hal ini kemudian 

menyisakan penulis hanya sebagai individu dengan status sosial dan hukum 

tertentu masih berlaku.  Penulis masih dapat dihukum, memiliki hak cipta, dan 

dituntut.  Namun, Barthes berpendapat bahwa otoritatif dari makna dalam teks 

telah mati, kita harus melepaskan konsep ini dan melihat penulis sebagai bagian 

dari sistem sosial 

Kritik berbasis penulis telah mati  yaitu kritik sastra yang berfokus pada 

niat penulis dan biografi mereka telah kehilangan relevansinya.  Barthes 

berpendapat bahwa kritik harus berfokus pada teks itu sendiri dan bagaimana 

teks tersebut berinteraksi dengan pembaca.121 

Teks yang ditulis telah mati yaitu konsep teks sebagai entitas tunggal 

dengan makna tetap yang berasal dari penulis telah mati.  Barthes berpendapat 

bahwa teks adalah konstruksi yang dinamis, yang maknanya berubah 

tergantung pada pembaca dan konteksnya. 

Statement Barthes mengenai death of author mendukung teori Iser dalam 

konsep resepsi sastra, teori Iser menunjukkan bahwa makna teks tidak pernah 

pasti atau final, tetapi selalu dalam proses negosiasi antara teks dan pembaca.   

Secara keseluruhan, "Kematian Penulis" adalah seruan untuk melepaskan 

konsep tradisional bahwa penulis sebagai otoritas tunggal atas makna.  Barthes 

 
120Peter Lamarque, “The Death Of  The Author : An Analytical Autopsy,” British Journal of 

Aesthetics, 30.4 (1990). h. 323. 
121Peter Lamarque, “The Death Of  The Author : An Analytical Autopsy,” British Journal of 

Aesthetics. h. 323. 
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berpendapat bahwa makna teks adalah konstruksi kolektif yang diciptakan oleh 

pembaca dan konteks budaya. 

Konklusi dari "Kematian Penulis" Barthes, jika diintegrasikan dengan 

teori resepsi sastra Wolfgang Iser, memperkuat gagasan bahwa makna teks 

tidak terletak pada niat atau maksud penulis, tetapi pada proses interpretasi 

pembaca.   

Teori Iser menekankan tiga konsep pembacaan; Pembaca Ideal memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang memungkinkan mereka untuk memahami 

teks secara penuh. Pembaca Implisit adalah pembaca yang dikonstruksi oleh 

teks itu sendiri.  Teks memberikan petunjuk dan petunjuk yang mengarahkan 

pembaca ke arah tertentu dalam interpretasi. Pembaca Riil adalah individu 

nyata yang membaca teks.  Pembaca riil membawa pengetahuan, pengalaman, 

dan bias mereka sendiri ke dalam proses interpretasi. 

Teori Iser menunjukkan bahwa makna teks tidak pernah pasti atau final, 

tetapi selalu dalam proses negosiasi antara teks dan pembaca.  Pembaca riil, 

dengan pengetahuan dan pengalaman mereka, mengisi "celah" dalam teks dan 

menciptakan makna yang unik. 

Death Of Author/kematian penulis oleh Barthes dan teori resepsi Iser 

saling melengkapi dalam menekankan peran aktif pembaca dalam menciptakan 

makna.  "Kematian Penulis" menyingkirkan penulis sebagai otoritas tunggal atas 

makna, sementara teori resepsi Iser menunjukkan bagaimana pembaca, dengan 

pengetahuan dan pengalaman mereka, membentuk makna teks. 

Pada konteks ini, "Kematian Penulis" dapat dianggap sebagai langkah 

awal dalam membebaskan teks dari otoritas penulis dan membuka jalan bagi 
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teori resepsi yang menekankan peran aktif pembaca dalam menciptakan makna.  

Teori Iser kemudian mengembangkan konsep ini dengan menunjukkan 

bagaimana berbagai pembacaan dan interpretasi dapat muncul dari interaksi 

antara teks dan pembaca.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa, lagu ḥājah 

mustakhbiyah memiliki makna yang dalam dan kompleks yang dapat 

diinterpretasikan melalui berbagai perspektif. 

1. Berdasarkan  pada analisis makna denotasi dan konotasi pada setiap larik 

lagu menunjukkan bahwa makna lagu tidak hanya terletak pada makna 

literal kata-kata, tetapi juga pada makna kontekstual dan emosional.  

Kode semiotic pada lagu menunjukkan bahwa lagu ini menggunakan 

kode simbolik, kode proairetis, dan kode hermeneutik untuk 

menyampaikan pesan dan makna yang kompleks. Kode simbolik 

digunakan untuk melambangkan emosi dan perasaan, kode proairetis 

untuk menggambarkan tindakan dan perilaku, dan kode hermeneutik 

untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan mendorong pembaca untuk 

menafsirkan makna tersembunyi di balik kata-kata. Analisis mitos 

menunjukkan bahwa lagu ini mencerminkan berbagai mitos tentang 

kompleksitas manusia, kekuatan dan keterbatasan komunikasi, serta 

pentingnya hubungan dalam kehidupan. Mitos-mitos ini menunjukkan 

bahwa penyair memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehidupan 

dan hubungan manusia. 

2. Kesimpulan dari tiga kategori pembacaan sebagai berikut; 1. Pembaca 

ideal mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang teks, 

termasuk konteks budaya, sejarah, dan artistik lagu ḥājah mustakhbiyah. 
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Interpretasi mereka cenderung kompleks dan mendalam, menunjukkan 

pemahaman yang luas tentang teks dan kemampuan untuk 

menghubungkan berbagai aspek teks. 2. Pembaca implisit memberikan 

respsi fokus pada maksud penulis dalam menciptakan lagu ḥājah 

mustakhbiyah. Mereka memahami makna yang tersirat dalam teks. 

Komentar mereka menunjukkan interpretasi yang dibayangkan oleh 

penulis, berdasarkan teks dan konteksnya. 3. Pembaca riil fokus pada 

pengalaman pribadi mereka saat berinteraksi dengan lagu ḥājah 

mustakhbiyah. Komentar mereka menunjukkan beragam interpretasi, 

dipengaruhi oleh faktor-faktor individual seperti budaya, pengalaman, 

dan perspektif. 

Lagu ini, dengan lirik yang sarat dengan pesan-pesan kasmaran, tidak 

sesuai untuk ditampilkan dalam acara keagamaan. Relevansinya dengan nilai-

nilai spiritual dan moral yang dianut dalam acara keagamaan sangatlah tipis. 

B. Implikasi 

Pendekatan semiotika Roland Barthes dan resepsi sastra oleh Wolfgang 

Iser digunakan dalam penelitian ini untuk mengembangkan pemahaman tentang 

bagaimana karya sastra, seperti lagu ḥājah mustakhbiyah, diinterpretasikan oleh 

pembaca. Hal ini memberikan wawasan baru bagi peneliti sastra dalam 

memahami kompleksitas interpretasi dan resepsi terhadap karya sastra. 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam 

pengembangan studi sastra Arab kontemporer dengan memahami dimensi 

interpretasi dan resepsi dalam lagu ḥājah mustakhbiyah. Para peneliti dapat 

menempatkan karya sastra ini dalam konteks budaya yang tepat, memperkaya 
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pemahaman tentang sastra Arab kontemporer, dan menggali nilai-nilai serta 

makna yang terkandung di dalamnya.  

Penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi penulis, kritikus, dan 

akademisi dalam menganalisis karya sastra Arab kontemporer. Dengan 

memperhatikan isu-isu perbedaan resepsi yang dapat menimbulkan kecacatan 

berbudaya, praktisi sastra dapat lebih memahami bagaimana karya sastra 

mereka diterima oleh pembaca dengan latar belakang dan perspektif yang 

beragam. Hal ini membantu dalam memperluas pandangan dan meningkatkan 

kualitas karya sastra yang dihasilkan 
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