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KATA PENGANTAR 

 ᗷسم الله الرحمن الرحᘭم

ذِي نَ 
ᡐ
، ال َᡧ ْᢕᣌِـم

᠐
ـحَمْدُ ᕛِ رَبِّ العَال

᠔
ل
᠐
نَا  ا بِيِّ

َ
، ن َᡧ ْᢕᣌِاءِ وَالـمُرْسَلᘭَِب

ْ
ن
َ
فِ الأ َ ْ ᡫᣃ

᠐
قُرْآنَ، ى أ

᠔
زَلَ ال

 يَوْمِ الدِّ 
᠐

ᣠِحْسَانٍ إឝِِعَهُمْ بᘘِ
َ
، وَمَنْ ت َᡧ ْᢕᣌِجْـمَع

᠐
 آلِهِ وَصَحᘘِْهِ أ

᠐
ᣢَدٍ وَع زَلَ ᗷِهِ  .يْن᠒ وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّ

َ
ن

مُ عَلَ 
َ

ᢾ  وَالسَّ
ُ
ة

َ
ᢾ ᠏ᡧ وَالصَّ ᢕᣌِمُب ٍّ ᢝ ِᢔᣍَلِسَانٍ عَرᗷِ َنᗫ ᠒مُنْذِر

᠔
ونَ مِنَ ال

᠑
َكَ لِتᘘِ

᠔
ل
َ
 ق

᠐
ᣢَع ُᡧ ᢕᣌِم

َ ْ
وحُ الأ  الرُّ

Dengan menyebut nama Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang 

telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga tesis yang 

berjudul "Representasi Cinta dan Spiritualitas Dalam Lirik Lagu “Ya ummi” 

Karya Ahmed Bukhatir Berdasarkan Analisis Semiotika Riffaterre. ini dapat 

terselesaikan dengan baik untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian 

studi program Magister (S2) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada 

Nabi besar kita, Nabi Muhammad saw, utusan Allah yang membawa cahaya 

petunjuk kepada seluruh umat manusia.  

Dengan segala kerendahan hati, mempersembahkan tesis ini kepada 

kedua orang tua, cinta pertama peneliti, Bapak Muh. Rusdi. Beliau yang 

tidak sempat merasakan Pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun 

mampu mendidik, memotivasi, memberi dukungan dan kerja keras agar 

peneliti mampu menyelesaikan Pendidikan hingga tahap ini. dan pintu 

syurga serta kunci kesabaran peneliti Ibu Sitti Aminah, yang tidak kalah 

berperan penting dalam penyelesaian program studi peneliti, beliau juga 

tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi, 

pengorbanan serta do'a yang selalu beliau berikan hingga peneliti mampu 

menyelesaikan study hingga tahap ini. Serta adik tersayang Muh. 

Hidayatullah yang mana menjadi salah satu motivasi peneliti hingga bisa 

bertahan sampai ke tahap ini. Mereka adalah contoh nyata bahwa pendidikan 
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tidak selalu diukur oleh gelar, tetapi oleh nilai-nilai hidup yang mereka 
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pahala yang berlimpah. Tesis ini adalah persembahan kecil peneliti untuk 
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Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan,  

3. Prof. Dr. H. Muhammad Khalifa Mustami, M.Pd., selaku Wakil Rektor 
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sangat berharga dalam penyelesaian studi. 
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10. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta 
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tersebut menjadi amal jariyah. 

 Gowa, 14 Februari 2025 

 Peneliti 

  

  

 Sulista Hajar 

 NIM 80100222169 
 

  



 

ix 
 

DAFTAR ISI 

Contents 

REPRESENTAS ................................................................................................................. 1 

SULISTIA HAJAR ......................................................................................................... 1 

PASCASARJANA ......................................................................................................... 1 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ........................................................................................ ii 

PENGESAHAN TESIS ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... v 

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ix 

PEDOMAN  TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ........................................... xi 

ABSTRAK ..................................................................................................................... xix 

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ...................................................................................................... 1  

B. Rumusan Masalah ................................................................................................ 7 

C. Pengetian Istilah  Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan .................................... 7 

D. Kajian Penelitian terdahulu ................................................................................ 11 

E. Landasan Teoritis ................................................................................................ 16 

F. Metode Penelitian .............................................................................................. 24 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................................... 26 

BAB II TINJAUAN TEORETIS........................................................................................... 28 

A. Representasi ....................................................................................................... 28 

B. Konsep Cinta ....................................................................................................... 32 

C. Spritualitas .......................................................................................................... 37 

D. Semiotika Riffaterre ........................................................................................... 40 

BAB III AHMED BUKHATIR DAN LAGU YA UMMI .......................................................... 54 

A. Biografi  Ahmed Bukhatir ................................................................................... 54 



 

x 
 

B. Macam- Macam karya Ahmed Bukhatir ............................................................. 57 

C. Lagu “ Ya Ummi” ................................................................................................. 58 

BAB  IV ANALSIS SEMIOTIKA  MICHAEL RIFFATERRE PADA REPRESENTASI CINTA DAN 

SPIRITUALITAS DALAM LIRIK LAGU “YA UMMI” ........................................................... 61 

A. Analisis Hubungan Antara Cinta Kepada ibu dan Elemen Spiritualitas  Melalu 

Pembacaan Heuristik dan Hermeneutik dalam Lirik Lagu “Ya Ummi” ......................... 61 

B. Analisis ketidaklangsungan ekspresi dalam lirik lagu "Ya Ummi" mengungkap 

makna cinta dan spiritualitas ........................................................................................ 87 

C. Analisis  Maktris ,Varian dan Model dalam Lirik Lagu “Ya Ummi”  dalam 

mengungkapkan makna cinta dan spiritualitas .......................................................... 102 

D. Hipogram .......................................................................................................... 103 

BAB V PENUTUP ......................................................................................................... 107 

A. Kesimpulan ....................................................................................................... 107 

B. Implikasi ............................................................................................................ 108 

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................... 110 

 

  



 

xi 
 

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 dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 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 bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 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
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 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 

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 
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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 atas 

 ᅮِ Kasrah dan yā’ I i dan garis di atasى

 ᅮُ ḍammah dan wau Ū u dan garis di atasــو

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 
َ
طْف

َ
 الأ

ُ
 rauḍal al-aṭfāl: رَوْضَة

 
ُ
ة

᠐
اضِل

َ
ف

᠔
ل
᠐
 ا

ُ
مَدِيْنَة

᠔
ل
᠐
 al-madīnah al-fāḍilah : ا

 
ُ
حِمَة

᠔
ل
᠐
 al-ḥikmah :   ا

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. 
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Contoh: 

نَا  َّᗖَر : rabbanā 

يْنَا  جَّ
َ
 najjainā : ن

حَ  
᠔
ل
᠐
قُّ ا  : al-ḥaqq 

مَ   عِّ
ُ
 nu’ima : ن

 aduwwun‘ : عَدُوُّ  

Jika hurufىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah( ّىᅮِــ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـ

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال(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

لزَّ  
᠐
 ا

ُ
ة

᠐
زَل

᠔
ل  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

  
ُ
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: 
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 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.  

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: 

 d𝚤n̅ullāhدِيْنُ اللهِ 

 ِᕛاᗷِbillāh 

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

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 
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ْ رَحْمَةِ اللهِ   ᢝ ِ
ᡧᣚ ْهُمhum 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 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 
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B. Daftar Singkatan  

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. =  subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. =  ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

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 

  

 
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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ABSTRAK 

Nama  : Sulistia Hajar 

NIM  : 80100222169 

Judul Tesis : Representasi Cinta dan Spiritualitas Dalam Lirik Lagu “ Ya 
Ummi” Karya Ahmed Bukhatir Berdasarkan Analisis 
Semiotika Michael Riffaterre 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi cinta dan 
spritualitas dalam lirik lagu “Ya Ummi” karya Ahmad Bukhatir dengan 
menggunakan pendekatan semiotika Riffaterre, dan mengetahui hasil 
pembacaan heuristic, hermeneutic ketidaklangsungan ekpresi,  varian, 
matriks, dan model, dan juga mengidentifikasi hipogram yang ada dalam lagu 
“Ya Ummi karya Ahmad Bukhatir”. 

Metode penelitian yang digunakan mencakup empat hal, yaitu jenis 
penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode pengumpulan 
data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif, karena data yang diteliti dan di analisis merupakan data verbal 
berupa lirik-lirik dari lagu Ahmad Bukhatir. Adapun pendekatakan penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan semiotika Riffaterre, dikarenakan ilmu 
semiotika memliki keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah cabang 
ilmu kebahasaan, meliputi ilmu dilalah, nahwu sharf, semantic, linguistik dan 
sebagainya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam 
makna yang ada dalam lirik lagu “Ya Ummi” dengan menggunakan berbagai 
macam pembacaan seperti; heuristik, hermeneutic, ketidaklangsungan 
ekspresi, matriks dan model, dan hipogram. Adapun dalam pembacaan 
heuristic ditemukan banyak kosakata yang memiliki makna yang berbeda-
beda dalam setiap katanya. Dan dalam pembacaan hermeneutic ditemukan 
berbagai makna tersirat dari setiap kata dan kalimatnya. Adapun dalam 
pembacaan ketidaklangsungan ekspresi terdapat tiga bagian yaitu; 
Penggantian arti (Displacing of Meaning), penyimbangan arti (Distorsing of 
Meaning), dan penciptaan arti. Dan dalam pembacaan maktiris, varian dan 
model dalam lagu “Ya Ummi” menekankan hubungaan emosional antara 
penulis dan ibunya, dengan mencerminkan perasaaan cinta yang tulus 
melalui tindakan fisik seperti yang terdapat di salah satu bait lagunya 
“mencium kening ibunya”. Adapun analisis dengan menggunakan pembacaan 
hipogram yaitu; penjabaran dari matriksnya yaitu ibu sebagai pusat cinta, 
pengorbanan, dan keberkahan hidup, serta sebagai simbol kasih sayang ilahi 
yang menuntun seorang anak menuju kehidupan yang penuh makna dan 
spiritualitas.   

Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang 
lebih dalam tentang bagaimana cinta dan spiritualitas direpresentasikan 
melalui simbol-simbol dan tanda-tanda yang tersembunyi dalam lirik lagu 
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“Ya Ummi” menggunakan pendekatan semiotika Riffatere. Dengan 
menggunakan teori semiotika Riffatere, penelitian ini memberikan kontribusi 
akademis dalam bidang semiologi dan semiotika, khususnya dalam 
pendekatan analisis sastra lirik lagu. Lagu-lagu seperti "Ya Ummi" juga 
memiliki potensi untuk mempengaruhi emosi dan sikap sosial masyarakat. 
Dengan meneliti bagaimana cinta dan spiritualitas dinyatakan dalam lagu ini, 
penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang dampak emosional yang 
ditimbulkan oleh musik terhadap pendengar, yang berpotensi 
mempengaruhi perilaku sosial mereka dalam konteks keluarga dan 
masyarakat. 
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 لخص البحث

  سوليستيا حجر  :  إسم الباحثة
  ٨٠١٠٠٢٢٢١٦٩  :  رقم التسجيل
لأحمد بوخاطر استناداً إلى " ʮ أمي" كلمات أغنية تمثيل الحب والروحانية في  :  عنوان الرسالة

  التحليل السيميائي لمايكل ريفاتير
=====================================================================================

====  

لأحمد " ʮ أمي"ēدف هذه الدراسة إلى تحليل تمثيل الحب والروحانية في كلمات أغنية 
نتائج القراءات الاستدلالية،  الوقوف علىطر ʪستخدام المنهج السيميائي عند ريفاتير، و بوخا

والغموض التأويلي للتعبير، والمتغيرات، والمصفوفات، والنماذج، وكذلك التعرف على الاختصارات 
  .الواردة فيها

نوع البحث، ومدخله، ومصادر  :تشمل طرق البحث المستخدمة أربعة أشياء وهي
والمنهج البحثي المتبع في هذه الدراسة هو المنهج النوعي، لأن البياʭت . اʭت، وطرق جمعهاالبي

أما المنهج . المدروسة فيها والمحللة هي بياʭت لفظية على شكل كلمات من أغنية أحمد بوخاطر
بعدد من  البحثي المتبع فهو المنهج السيميائي لريفاتير، لما لعلم السيميائيات من علاقة وثيقة جداً 

  .، والألسسنية وغيرهاعانيعلم الدلالة، والنحو والصرف، والم :فروع علم اللغة، منها

" ʮ أمي"وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك معاني متعددة في كلمات أغنية 
الاستدلالات، والتأويلات، والغموض في التعبير، والمصفوفات  :ʪستخدام قراءات مختلفة مثل

لها معان مختلفة التي والمخططات التأويلية، وأن في القراءة الاستدلاليةعديدا من الكلمات والنماذج، 
قراءة لفي كل كلمة، وأن وفي القراءة التأويلية معاني ضمنية مختلفة في كل كلمة وكل جملة، وأن

ة المكتيريس، إزاحة المعنى، وتشويهه، وإيجاده، وأن في قراء: التعبيرات غير المباشرة ثلاثة أجزاء وهي
Ϧكيداللمتغيرات والنماذج في الأغنية المذكورة على العلاقة العاطفية بين الكاتب وأمه، وأن من 

تقبيل "أحد أبيات أغنية في خلال عكس مشاعر الحب الصادقة من خلال أفعال جسدية تتمثل
م بمنزلة مركز ،وأن التحليل ʪستخدام قراءة الهايبوجرام هو أن الماتريكس يصف أن الأ"جبين أمه

الحب والتضحية وبركات الحياة، وكذلك رمز للحب الإلهي الذي يرشد الطفل نحو حياة مليئة 
  .ʪلمعاني والروحانية
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والمستفاد من هذه الدراسة أĔا تقدم لنا مفهوما أعمق لكيفية تمثيل الحب والروحانية من 
ستخدام النهج السيميائي لريفاتيري، ʮ "ʪ أمي"خلال الرموز والإشارات المخفية في كلمات أغنية 

وأنه من خلالاستخدام نظرية ريفاتيري السيميائية، تقدم هذه الدراسة مساهمات أكاديمية في مجالات 
السيميائية وعلم العلامات، وخاصة في التعامل مع التحليل الأدبي لكلمات الأغاني؛ فالأغاني مثل 

عر الناس ومواقفهم الاجتماعية، وأنه من خلال دراسة  تمتلك القدرة على التأثير في مشا" ʮ أمي"
كيفية التعبير عن الحب والروحانية في هذه الأغاني، يمكن لهذه الدراسة أن توفر نظرة ʬقبة للتأثير 

سياق  ضمنالعاطفي الذي تحدثه الموسيقى في نفوس المستمعين، مما يؤثر في سلوكهم الاجتماعي 
 .الأسرة واĐتمع
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sastra adalah melatih jiwa melalui pendidikan dan pemurnian dengan 

cara yang tepat. Secara umum, seseorang yang ahli atau berkesenian harus 

memiliki adab, sebagaimna adab seorang hakim dan adab seorang penulis.1  

Mempelajari tentang sastra tentu dimulai dari pengertian sastra itu sendiri. 

Karya sastra merupakan fenomena kehidupan manusia, baik yang meyangkut 

kejadian dan peristiwa yang dialami oleh seorang sastrawan maupun 

perasaan yang bergejolak dalam jiwanya.2 Karya sastra mempersoalkan 

berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan sesama 

makhluk hidup dan lingkungannya.3 

Genre sastra dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yakni sastra 

imajinatif (al-adab al-insyāi) dan sastra non imajinatif (al-adab al-waṣfī). 

Sastra non imajinatif juga sering disebut sebagai al-‘ulūm aladabiyyah, yang 

meliputi sejarah sastra (tarīkh al-adab), kritik sastra (naqd al-adab), dan 

teori sastra (naẓariyyah al-adab). Adapun sastra imajinatif yang merupakan 

sebuah ungkapan ekspresi bahasa yang indah terbagi ke dalam tiga bagian 

besar, yakni puisi (as-syi’r), prosa (naṡr), dan drama (al-masrahiyyah).4 

puisi memiliki 3 macam yaitu puisi epik, puisi lirik dan puisi 

dramatik.5 Lirik lagu adalah jenis puisi lirik yang berisi susunan kata dan 

ekspresi pribadi dalam nyanyian. Menulis lagu biasanya 
                                                             

1Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, 4 ed. (Qāhirah: Al-Syuruq Al 
Dāuliyah, 2004), h. 380.  

2Ahmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 95. 
3Liga Febrina, “Gaya Kepenyairan Taufik Ismail Dalam Sajak Malu ( Aku) Jadi Orang 

Indonesia,” Jurnal Sastra Indonesia, 8.3 (2019), 198. 
4Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 

2009). 
5Kamil. 
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menggunakanbahasa yang khas dan kata-kata yang mudah dipahami, dan 

terkadang menggunakan kata-kata majas seperti yang digunakan dalam 

puisi. Puisi dan lirik lagu, bagaimanapun, berbeda dalam penyajian; puisi 

menggunakan irama, atau nada, dan lirik lagu diiringi oleh melodi atau 

musik. 

Musik sering kali digunakan  sebagai media untuk menyampaikan 

pesan. Lagu adalah salah satu media yang universal dan efektif untuk 

menyampaikan gagasan, pesan dan ekspetasi penciptanya kepada 

pendengarnya melalui lirik. Selain lirik komposis musik, pemilihan 

instrumen  musik dan cara membawakannya merupakan  bentuk 

harmonisasi sebuah lagu. Tidak dapat dipungkiri lirik lagu merupakan faktor 

yang paling dominan dalam menyampaikan pesan. Melalui lirik, pencipta lagu 

dapat menyampaikan pesan yang merupakan pengepresian dirinya 

berdasarkan pengalaman terhadap sebuag fenomena dan bisa juga dari 

pengalaman orang lain, di mana menimbulakan interaksi di dalamnya. Lirik 

lagu adalah adalah sebuah komunikasi verbal yang memiliki makna. Sebuah 

lirik lagu bila tepat memilihnya dapat memiliki makna yang dalam, serta 

memiliki nilai yang sama dengan ribuan kata atau peristiwa, dan mampu  

untuk memikat perhatian pendengarnya. 6 

Melihat lebih lanjut, dapat diketahui bahwa lirik lagu adalah bagian 

dari karya sastra yang muncul dan ditulis oleh penciptanya dengan memiliki 

bentuk yang etetik dan menjadi hiburan bagi pendengarnya.7 Bedanya, lirik 

lagu akan muncul dibarengi dengan unsur pembentuk lain seperti nada dan 

irama. Seperti yang disampaikan oleh Rahadian bahwa lirik lagu dipahami 

                                                             
6Fiolita Happy Permata. Surya, “Representasi Pesan Kritik Politik Dalam Lirik Lagu ‘Aku 

dan Si Bung’ Karya Silampukau(Analisa Semiotika Ferdinans De Saussure),” 2018. h.1. 
7Nurnaningsih, “Kritik Sosial Dalam Lirik- Lirik Lagu Karya Sujiwo Tejo,” Prosiding Pibsi Ke-

44 Universitas PGRI, 2022.. 
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sebagai sebuah ungkapan perasaan pribadi seorang penulis yang 

disampaikan melalui nyanyian, dengan nada dan irama, yang disajikan untuk 

dihayati para pendengarnya. Kondisi demikian yang menjadikan lirik sebagai 

komponen penting dalam penyajian sebuah karya seni berjenis lagu. Hal ini 

disebabkan, biasanya, pendengar akan cenderung menyukai lagu melalui 

lirik-lirik yang dihadirkan, termasuk persoalan pesan dan makna yang 

tersirat dari lagu tersebut.8  

Pada kaitannya, penulis lirik memiliki andil besar dalam pembuatan 

diksi yang diciptakan pada lirik lagu. Penulis lirik biasanya akan melalui 

proses kreatif yang begitu kompleks agar lirik yang diciptakan mampu 

“mengena” di hati para pendengarnya.9 Bahkan, bukan hanya “mengena” 

melainkan lirik tersebut mampu tumbuh menjadi bagian yang “hidup” dari 

setiap pendengarnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa lirik lagu 

bukan hanya muncul sebagai upaya melanggengkan bentuk penciptaan 

sebuah karya seni atau sebagai alat komunikasi, tetapi lirik lagu juga 

dipahami menjadi “jembatan” bagi para pendengarnya untuk menyampaikan 

perasaan dan kondisi yang tengah dialami melalui sebuah musik, yakni lagu. 

Salah satu  lirik lagu yang  ditulis  adalah Nasyīd. Nasyīd  adalah lagu 

islami yang diiringi musik, baik dengan bantuan alat musik maupun acapella 

(jenis musik dengan teknik bernyanyi secara berkelompok tanpa diiringi alat 

musik lainnya), seperti lagu “ Ya Ummi” yang dibawakan oleh Ahmed 

Bukhatir.  Ahmed Bukhatir menggunakan musik acapela agar lagu tersebut 

sampai kepada pendengarnya. Musik religi bukanlah salah satu jenis saja 

melainkan terdapat beberapa jenis musik yaitu dangdut, pop, lagu  

                                                             
8Ratna Wulandari dan Meriska Yosiana, “Majas dan citraan dalam lirik lagu tulus pada 

album manusia,” 1.4 (2022), h. 24–32.  
9Randi Restu Hadi dan Robby Ferdian, “Analisis Komponen Melodi , Ritme , dan Harmoni 

dalam Lagu ‘ Tan Malaka ’ Karya Geliga : Tinjauan Musik Konvensional,” 12.4 (2023),  h.497–508. 
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kebangsaan dan sebagainya. Saat ini musik tidak diiringi secara sat arah, 

sehingga pendengarnya tidak merasa bosan ketika mendengarnya, sehingga 

mereka menyukainya dan merea mendengarkan secara terus menerus. 

Lagu "Ya Ummi" itu sendiri yang dinyanyikan oleh Ahmad Bukhatir 

adalah salah satu nasyid yang populer di kalangan komunitas Muslim. Lagu 

ini memiliki lirik yang menyentuh hati, yang mengekspresikan cinta dan 

penghargaan seorang anak kepada ibunya. Lagu "Ya Ummi" karya Ahmad 

Bukhatir lahir dari rasa cinta dan penghargaan yang mendalam kepada sosok 

ibu. Lagu ini dirancang untuk mengekspresikan perasaan seorang anak 

terhadap ibunya, mengingat peran penting dan pengorbanan seorang ibu 

dalam kehidupan anak-anaknya. Ahmad Bukhatir mulai merilis karya-

karyanya pada awal tahun 2000-an.  

Lagu "Ya Ummi" berhasil menyentuh hati banyak orang karena 

kesederhanaannya yang tulus dan kejujuran dalam mengekspresikan 

perasaan. Hal ini menjadikannya salah satu lagu nasyid yang paling dicintai 

dan dihargai. 

Menurut beberapa psikologi, spiritualitas memiliki makna yang 

melampaui konsep agama. Kata "spirit" berasal dari sumber tingkah laku dan 

terkait dengan faktor kepribadian, merupakan energi baik secara fisik 

maupun psikologis. Secara terminologis, spiritualitas berasal dari "spirit", 

yang memiliki dua makna inti dalam literatur agama. Pertama, spirit merujuk 

pada karakter dan inti dari jiwa manusia, yang saling berkaitan dan menjadi 

dasar utama dari keyakinan spiritual. Kedua, istilah tersebut mengacu pada 

gagasan bahwa semua spirit yang saling berkaitan merupakan bagian dari 

kesatuan kesadaran yang lebih besar.10 

                                                             
10Endin Nasrudin dan Jaenudin Ujam, Psikologi Agama dan Spiritualitas, 1 ed. 

(Bandung, Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2021).h. 27 
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Lagu "Ya Ummi" termasuk dalam salah satu albumnya yang terkenal. 

Lagu ini sendiri menjadi populer di kalangan penggemar nasyid, namun 

informasi pasti mengenai tahun perilisan lagu "Ya Ummi" tidak tersedia 

secara spesifik. Namun, salah satu album terkenal Ahmad Bukhatir yang 

berisi lagu-lagu seperti "Ya Ummi" adalah "Samtan", yang dirilis pada tahun 

2005. Jadi, kemungkinan besar lagu "Ya Ummi" dirilis sekitar waktu tersebut. 

Secara definitif, semiotika berasal dari kata seme dalam bahasa 

Yunani yang berarti penafsir tanda.11 Literatur lain menjelaskan bahwa 

semiotika berasal dari kata semeion, yang berarti tanda. Semiotika adalah 

studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengannya: cara 

berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya, dan 

penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya”.12 Dalam studi yang 

lebih luas, sebagai teori, semiotika berarti studi sistematis mengenai 

produksi dan interpretasi tanda, bagaimana cara kerjanya, apa manfaatnya 

terhadap kehidupan manusia.13 

Semiotika bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang 

terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga 

diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksi pesan. Konsep 

pemaknaan ini tidak terlepas dari perspektif atau nilai-nilai ideologis 

tertentu serta konsep kultural yang menjadi ranah pemikiran masyarakat 

dimana simbol tersebut diciptakan. Kode kultural yang menjadi salah satu 

faktor konstruksi makna dalam sebuah simbol menjadi aspek yang penting 

untuk mengetahui konstruksi pesan dalam tanda tersebut. Konstruksi makna 

                                                             
11Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, XIII (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015). h. 97 
12 Panuti Sudjiman dan Aart Van Zoest, Serba Serbi Semiotika, ed. oleh Gramedia 

(Jakarta, 1992). h. 6 
13Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra. h. 6 
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yang terbentuk inilah yang menjadi sebuah ideologi dalam sebuah tanda. 

Sebagai salah satu kajian pemikiran dalam cultural studies, semiotika 

tentunya melihat bagaimana budaya menjadi landasan pemikiran dari 

pembentukan makna dalam sebuah tanda. Semiotika mempelajari sistem-

sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda 

tersebut mempunyai arti. 

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mencari dan menggali 

makna dari pesan yang terdapat dalam sebuah lirik lagu adalah dengan 

menggunakan metode semiotika. Semiotika adalah studi tentang tanda dan 

segala yang berhubungan dengannya; cara berfungsinya, hubungannya 

dengan tandatanda lain, pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka 

yang mempergunakannya.14 Salah satu metode semiotik yang sesuai dan 

dapat digunakan dalam menganalisis makna dalam lirik lagu adalah semiotik 

Riffaterre. 

Dalam mencari makna dari sebuah tanda semiotika juga merangkap 

lebih luas dalam melihat tanda atau makna dari sebuah lagu, seperti dalam 

halnya semiotika Riffaterre. Michael Riffaterre membantu memudahkan kita 

memahami ruang lingkup semiotika yang menaruh perhatian atas ilmu 

tentang tanda-tanda, terutama pada karya sastra seperti lirik atau puisi yang 

tertuang dalam bukunya yang berjudul Semiotics of Poetry (1978). Menurut 

Riffaterre, ada empat cara untuk mengetahui maknaarti yaitu, pembacaan 

heuristik, pembacaan hermeneutik, matriks,model,varian, dan hipogram.15 

Dari paparan di atas penulis berkeinginan untuk mengaitkan cinta dan 

spritualisas dalam lagu “Ya Ummi” karya ahmad bukhatir. Cinta dan 

                                                             
14Sudjiman dan Zoest. 
15Rina Ratih, Teori dan Aplikasi Semiotik Michael Riffaterre (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2016).h. 6 
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spiritualitas sering kali berkaitan erat, saling mempengaruhi dan 

memperkaya satu sama lain. Kedua konsep ini sering ditemukan dalam 

berbagai tradisi agama, filsafat, dan budaya, serta dalam pengalaman pribadi 

individu. Untuk memperdalam analisis ini maka penulis mengangkat judul 

“Representasi Cinta dan Spritualitas Dalam Lagu “Ya Ummi” Karya Ahmad 

Bukhari (Analisi Semiotika Michael Riffatrre). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan  

sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini 

adalah representasi cinta dan spiritualitas dalam lirik lagu “Ya Ummi“  karya 

Ahmed Bukhatir berdasarkan analisis semiotika Michael Riffatere . Pokok 

permasalahan yang telah disebutkan akan dikembangkan dalam sub-sub 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana hubungan antara cinta kepada ibu dan elemen spiritualitas 

terungkap melalui pembacaan heuristik dan hermeneutik? 

2. Bagaimana ketidaklangsungan ekspresi dalam lirik lagu "Ya Ummi" 

mengungkap makna cinta dan spiritualitas? 

3. Bagaimana maktris, model, dan varian dalam lirik lagu "Ya Ummi" 

mengungkap makna cinta dan spiritualitas? 

4. Elemen hipogram apa yang digunakan untuk menggambarkan cinta 

kepada ibu sebagai simbol cinta ilahi atau spiritualitas? 

C. Pengetian Istilah  Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Pengertian Judul 

Peneliti perlu memaparkan beberpa istilah yang akan di jadikan 

kerangka kerja daalam penelitian ini terutama judul yang menjadi landasan 

utama setiap pembahasan  oleh karena itu istilah Representasi Cinta dan 
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Spiritualitas dalam lirik lagu  “ Ya Ummi “ Karya Ahmad Bukhatir dengan 

Analisis Semiotika Riffatere. 

a. Representasi : adalah konsep yang memiliki makna luas dan dapat di 

terapkan dalam berbagai konteks. Dalam kamus bahasa arab  represenrasi 

menggunakan lafadz  تمثيلا yang asal katanya berasal dari kata يمثل -مثل  yang 

memiliki arti mewakili16. Representasi juga memiliki arti 17تصوير yang 

artinya menggambarkan sesuatu melalu gambar atau lukisan. 

Representasi dapat berwujud gambar, sekuel, cerita dan sebagainya yang 

mewakili ide, emosi, fakta dan sebagainya. Representasi tergantung pada 

tanda dan citra yang sudah ada dan dipahami secara kultural, dalam 

pembelajaaran bahasa dan penandaan yang bermacam-macam atau 

sistem tekstual secara timbal balik.  Representasi dalam lagu mengacu 

pada cara di mana ide, emosi cerita atau pesan di sampaikan melalui lirik, 

melodi, harmoni, dan aransemen musik. Lagu menjadi saran untuk 

menyampaikan makna yang lebih dalam atau mengungkapkan 

pengalaman, perasaan atau pandangan tertentu. 

b. Cinta dan Spiiritlitas: Cinta dalam bahasa arab mempunyai arti محبةّ    yang 

asal katanya  ّيحبّ  - حب    yang artiya cinta.18 Cinta adalah perasaan yang 

kompleks dan mendalam yang melibatkan kasih sayang, kepedulian, 

pengorbanan, dan hubungan emosional yang kuat terhadap orang lain. 

Cintaa dapat terjadi dalam berbagai kompleks termasuk hubungan yang 

romantis, cinta keluarga, persahabatan, cinta terhadap hean peliharaan, 

cinta terhadap hobi, atau bahkan cintaterhadap sesuatu yang abstrak 

seperti keindahan alam aatau seni. 

                                                             
16 Ibn Manzūr, Lisān al-’Arab (Qairah: Dār al-Ma’ārif, 1119), h. 4133. 
17 Ibn Manzūr, Lisān al-’Arab, h. 2024. 
18Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah (Bairut: Al-Maṭba’ah Al-Kaṡūlikiyah), h. 113. 
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c. Spiritualitas adalah konsep yang melibatkan pencarian makna, tujuan atau 

hubungan yang lebih dalam dengan sesuatu yang diluar dimensi isik atau 

material. Spiritualias dalam lagu dapat tercermin melalui lirik, melodi dan 

emosi yang di sampaikan.  Sedangkan dalam kamus bahasa arab 

spiritualitas memiliki arti  yang artinyaa berhubungan dengan   الروحاني

jiwa.19 

d. Lagu Ya Ummi  karya Ahmed Bukhatir.  Sebuah lagu bersifat religi yang 

dinyanyikan oleh Ahmed Bukhatir. Nama lengkap Ahmed Bukhtir adalah 

Ahmed Abdul Rahman Muhammad bin Syafi bin Abdullah Bukhatir. Nasyid 

ini dirilis dalam salah satu album” Samtan” ” pada tahun 2005 dan 

diunggah dalam kanal youtube “Ahmed Bukhatir ” pada 3 Oktober  2013 

dengan jumlah viewers hingga saat ini mencapai lebih dari 5 juta viewers. 

Nasyi>d Ya Ummi ini yang merupakan salah satu dari 16 lagu yang berada 

dalam album Samtan berdurasi 4 menit 14 detik. Lagu Ya Ummi" karya 

Ahmed Bukhatir adalah sebuah nasyid yang menggambarkan kasih sayang 

seorang ibu. Dalam liriknya, lagu ini mengisahkan tentang seorang anak 

yang merasa bersalah karena jauh dari ibunya ketika ia mendengar kabar 

tentang kondisi kesehatan ibunya yang buruk. Lagu ini penuh dengan rasa 

cinta, kerinduan, dan rasa hormat yang dalam terhadap seorang ibu. 

Melalui melodi yang indah dan lirik yang menyentuh, lagu "Ya Ummi" 

menggambarkan betapa pentingnya peran seorang ibu dalam kehidupan 

anak-anaknya. 

e. Semiotika: Semiotika merupakan sebuah disiplin ilmu dan metode analisis 

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

diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika berasal 

                                                             
19Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, 4 ed. (Qāhirah: Al-Syuruq Al 

Dāuliyah, 2004), h.381. 
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dari bahasa Yunani “Semeion”, yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu 

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

yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Dan tanda 

tidak terbatas pada benda.20 Semiotika bertujuan untuk mengetahui 

makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan 

makna tersebut sehingga diketahui bagaimana komunikator 

mengkonstruksi pesan. Michael Riffaterre salah satu tokoh semiotika yang 

merupakan kritikus sastra. Ia berasal dari Perancis dan telah banyak 

berkontribusi pada bidang sastra. Riffaterre bahkan menghasilkan sebuah 

karya berupa buku dengan judul Semiotics of Poetry.21 Riffaterre 

mempunyai teori sendiri dalam menjabarkan sesuatu. Awal 

kemunculannya teori ini dipakai hanya untuk puisi, lambat laun secara 

umum dipakai untuk mengkaji karya sastra lainnya. Menurutnya puisi 

selalu berubah karena konsep estetik dan mengalami evolusi selera sesuai 

perkembangan zaman. Namun, ada hal yang tidak berubah yaitu puisi 

menyampaikan pesan secara tidak langsung. Puisi bisa jadi mengatakan 

satu hal dan bisa jadi berarti yang lain. Puisi merupakan sistem tanda 

yangmempunyai satuan-satuan tanda yang mempunyai makna 

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

tersebut harus dianalisis maknanya 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus penelitian ini  adalah membahas tentang Respresentasi cinta 

dan Spritualitas dalam Lirik Lagu “Ya Ummi” Karya Ahmed Bukhatir (Analisis 

Semiotik Riffatere) 

                                                             
20Sri Hesti Heriwati, "Semiotika Dalam Periklanan ", 2016, H. 4. 
21Ayu Kris Utari Dewi Alit Mandala, Putu Tiara Karunia Dewi, dan Ni Kadek 

DWipayanti, "Analisis Semiotika Riffatere Dalam Lagu Sakura Karya Naotaro Moroyama", 
JPBJ, 7.2 (2021), H. 140. 
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D. Kajian Penelitian terdahulu 

Setelah peneliti menelaah sejumlah karya ilmiah yang ada baik bahasa 

arab maupun bahasa lain  terkait dengan topik ini, tampaknya tidak ada topik 

tertulis yang akan peneliti teliti. Namun, ada karya ilmiah dengn topik serupa  

yang menjadi fokus peneliti ini, antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farah Dhuha, 2023. Skripsi yang 

berjudul Istijabatul-Musyāhidīn Fi Nasyid "Ya ummi" Ada'a Ahmad 

Bukhatir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon 

penonton terhadap nasyid menggunakan Teori Resepsi Sastra 

Wolfgang Iser. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif analisis, dimana peneliti mendeskripsikan 

dan menganalisis respon pembaca dalam nasyid tersebut. Adapun 

hasil yang diperoleh dari penelitian adalah respon pembaca dari 

komentar di YouTube menunjukkan bahwa respon pembaca 

kontemporer, pembaca se-zaman dan respon pembaca sinkronik 

adalah komentar pada nasyid "Yā Ummī" yang dinyanyikan Ahmed 

Bukhatir, adapun tanggapan penonton terhadap nasyid tersebut ada 

tiga aspek yaitu, 1) Respon penonton terhadap suara indah dari 

penyanyi: - Kekaguman terhadap kata-kata nasyid yang menyentuh 

jiwa, - Lagu terbaik tentang ibu, - Memperlakukan ibu dengan baik, - 

Rindu akan sosok ibu. 2) Respon penonton terhadap pengaruh lagu 

terhadap jiwa: - Mengibaratkan suara Ahmed Bukhatir sebagai 

sesuatu yang menakjubkan, - Memuji suara indah Ahmed Bukhatir 

yang menenangkan dan menyentuh hati, - memberkati Ahmed 

Bukhatir karena mamiliki suara yang menyentuh dan menentramkan 

hati pendengarnya. 3) Respon penonton terhadap lirik-lirik yang 
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menyentuh dan menggetarkan jiwa: - Berpisah dengan ibu, - Hati 

gundah karena jauh dari ibu, - Menyesal karena durhaka kepada ibu. 

Peneliti mempersingkat masa penelitian respon penonton dari 

komentar di youtube menjadi 3 tahun, yaitu dari tahun 2020 - 2023, 

berjumlah 28 komentar dari berbagai negara. 22Namun pada 

penelitian ini peneliti berfokud pada Representasi Cinta dan 

Spiritualitas dalam Lirik Lagu “Ya Ummi” Karya Ahmed Bukhatir 

dengan Analisis Semiotika Riffatere. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jaya Reza Pranata dan Indira Fatra 

Deni, 2024. Jurnal dengan judul Analisis Semiotika Makna 

Spiritualitas pada lirik lagu jiwa yang bersedih karya Ghea Indriwari. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna Makna 

Spiritual pada Lirik Lagu Jiwa yang Bersedih Karya Ghea Indrawari 

melalui Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif, dan teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Analisis Semiotika 

Ferdinand De Saussure. Objek dari penelitian ini adalah MV (music 

video) yang didalamnya sudah terdapat teks dan lirik yang 

mempresentasikan pesan spiritual pada lirik lagu jiwa yang Bersedih 

Karya Ghea Indrawari. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

Semiotika Ferdinand De Saussure diamana dalam Analisis ini 

ditemukan adanya dua unsur dalam bahasa yakni penanda (signifier) 

dan Petanda (signified). Hasil dari penelitian ini adalah adanya 

makna spirityal yang terkandung dalam lirik lagu Bersedih Karya 

                                                             
22Farah Dhuha, “‘Istijaabatul Musyaahidiin Fii Nasyiid “Yaa Ummi” Adaau Ahmed Bukhatir 

(Dirasah Istibaliyyah Adabiyyah),’” Skripsi (Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam 
Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2023. 
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Ghea Indrawari, menemukan lirik lagu ini mencakup tema-tema yang 

sering ditemukan dalam situasi religius dan spiritual, seperti 

kesepian, harapan, dan pencarian makna hidup. Lagu-lagu ini juga 

mengungkapkan rasa syukur dan empati. Penelitian ini merupakan 

sebuah karya yang mendorong pendengarnya untuk merenung dan 

mencari pengetahuan spiritual di tengah-tengah rasa sakit, bukan 

sekadar lagu tentang kesedihan.23 Namun pada penelitian ini peneliti 

berfokud pada Representasi Cinta dan Spiritualitas dalam Lirik Lagu 

“Ya Ummi” Karya Ahmed Bukhatir dengan Analisis Semiotika 

Riffatere. 

3. Buku Teori dan Aplikasi Semiotik Michael Riffatere,24 buku ini untuk 

panduan bagi mahasiswa terutama yang mengikuti mata kuliah 

kajian puisi. Puisi itu indah tetapi karena ditulis  ekspresi tidak 

langsung  oleh penyair tidak semua pesan tersampaikan dengan 

mudah. Salah satu teori yang mempelajati tanda- tanda di dalam  

sebuah karya sastra adalah semiotik. Teori semiotik yang khusus dan 

paling di terapkan dalam puisi adalah semiotik  yang dikembangkan 

oleh Michael Riffatere. Buku inin merupakan teori semiotik Riffatere 

yang diaplikasikan pada puisi-puisi karya penyair indonesia 

khususnya puisi-puisi Zamawi Imron.  Sedangkan dalam penelitan 

ini memfokuskan pada Representasi Cinta dan Spiritualitas dalam 

Lirik lagu “Ya Ummi ” dengan analisis semiotika Riffatere. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tiwi Aprilia, Hartati, Diana 

Puspitasari, 2024. Judul penelitian ini Penelitian ini merupakan jenis 

                                                             
23Destria Putri Ariyani, “Representasi hubungan percintaan pada lirik lagu JKT48,” Interaksi 

Online, 7.2 (2019), 63–73. 
24Rina Ratih, Teori dan Aplikasi Semiotik Michael Riffater. H. 6 
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penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan 

representasi cinta dalam lirik lagu AAA melalui bentuk metafora, 

untuk mengetahui makna cinta yang ingin diungkapkan oleh penulis 

lirik lagu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lirik lagu AAA dalam album Love Song Collection yang berisi 22 lagu. 

Data penelitian ini berupa kalimat yang mengandung ungkapan 

metafora pada lirik lagu AAA dalam album Love Song Collection. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik simak dan catat. Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan 27 data yang mengandung ungkapan metafora 

berdasarkan konsep ruang persepsi manusia oleh Michael C. Haley. 

Kategori yang paling menonjol yang digunakan penulis untuk 

merepresentasikan cinta adalah kategori being. Hal ini menunjukkan 

bahwa interaksi antara penulis dengan lingkungannya dalam 

menciptakan metafora lebih dekat dengan kategori being.25 Namun 

pada penelitian ini peneliti berfokus pada Representasi Cinta dan 

Spiritualitas dalam Lirik Lagu “Ya Ummi” Karya Ahmed Bukhatir 

dengan Analisis Semiotika Riffatere. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Faizetul Ukhrawiyah, 2021. Jurnal 

dengan judul Analisis Semiotika Rifattere Pada Syair Lagu “ Man ana” 

Karya Al-Imam Al-Habib Umar Muhdhor Bin Abdurrahman Assegaf. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna dari pesan yang 

terkandung dalam syair lagu Man Anā karya al-Imam al-Habib Umar 

Muhdhor bin Abdurrahman Assegaf menggunakan analisis semiotik 

dari Michael Riffaterre. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

                                                             
25Tiwi Aprillia, Diana Hartati, dan ; J-Litera Puspitasari, “Representasi Cinta Lirik Lagu AAA 

dalam Bentuk Metafora,” Sastra, dan Budaya Jepang, 5.1 (2023), 48–53. 
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deskriptif. Peneliti menggunakan teknik baca dan catat untuk 

mengumpulkan data. Kemudian untuk menganalisis data, peneliti 

menggunakan model dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa syair lagu Man Anā dalam pembacaan 

heuristik memiliki makna yang masih tersebar dan gagasan yang 

belum menyatu. Dalam pembacaan hermeneutik, hipogram 

potensial menghasilkan makna seorang “aku” mengungkapkan rasa 

cinta dan hormat kepada sosok “kalian.” Model dalam syair lagu ini 

adalah kalimat man anā man anā laulākum dan kaifa mā ḥubbukum 

kaifa mā ahwākum. Model tersebut menghasilkan matrik syair, 

yaitu tentang kedudukan guru di hadapan murid. Hipogram aktual 

yang menjadi latar terbentuknya matrik ini adalah perkataan 

Sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa ada enam  perkara  yang  

menjadi  bekal  seorang  murid  bisa memperoleh ilmu dalam 

belajar, salah satunya adalah petunjuk atau bimbingan guru. Maka 

sudah seharusnya seorang murid memberikan cinta dan 

penghormatan yang besar terhadap gurunya.26 Namun pada 

penelitian ini peneliti berfokus pada Representasi Cinta dan 

Spiritualitas dalam Lirik Lagu “Ya Ummi” Karya Ahmed Bukhatir 

dengan Analisis Semiotika Riffatere. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh  Dian Candra Dewi, Pradyani Putri 

Pemayun, dan Dnda Maryanti. Jurnal dengan judul Representasi 

Makna Cinta Dalam Lagu Mayonaka No Doori Stay With Me karya  

Miki Matsubara. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan makna 

                                                             
26Faizetul Ukhrawiyah, “ANALISIS SEMIOTIK RIFFATERRE PADA SYAIR LAGU MAN ANĀ 

KARYA AL-IMAM AL-HABIB UMAR MUHDHOR BIN ABDURRAHMAN ASSEGAF,” 5.2 (2021), 140–
62. 
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cinta pada lagu “Mayonaka no Door/Stay With Me” karya Miki 

Matsubara dan penggunaan kata “Ai” sebagai pengungkapan cinta 

melalui analisis semiotika Roland Barthes. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dan metode analisa 

yang menggunakan teori semiotika Roland Barthes yang meneliti 

makna denotasi, konotasi, dan mitos. Hasil kajian semiotika terhadap 

lagu “Mayonaka no Door/Stay With Me” karya Miki Matsubara yaitu 

digambarkan pada seorang perempuan yang mencintai seseorang 

yang dahulu dekat dengannya yaitu kekasihnya. Hal ini dibuktikan 

pada setiap bait lirik lagunya yang menjelaskan keinginan dan 

kerinduan dengan seorang laki-laki yang menjadi kekasihnya. 

Perempuan itu memberikan perasaan cinta dan kasih sayangnya 

hanya pada kekasihnya. Sampai saat mereka telah berpisah, 

perempuan itu masih mengingat semuanya yang berkaitan dengan 

kekasihnya.27 Namun pada penelitian ini peneliti berfokus pada 

Representasi Cinta dan Spiritualitas dalam Lirik Lagu “Ya Ummi” 

Karya Ahmed Bukhatir dengan Analisis Semiotika Riffatere. 

E. Landasan Teoritis 

Representasi berasal dari bahasa inggris yaitu representation 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) representasi berarti 

perbuatan, keaadaan diwakili, apa yang mewakili,dan perwakilan.28 

Representasi menjadi salah satu praktek penting yang memproduksi 

kebudayaan. Kebudayaan merupkan konsep yang sangat luas, kebudayaan 

menyangkut pengalaman berbagi. Seseorang dikatakan berasal dari 
                                                             

27 K D C Dewi, A A P P Pemayun, dan D Maryanti, “Representasi Makna Cinta Dalam Lagu 
Mayonaka No Doorista/ Stay With Me Karya Miki Matsubara,” JPBJ, 9.3 (2023), 259. 

28“Representasi. In Kamus Besar Bahasa Indonesia.” 
<https://kbbi.web.id/representasi>. 
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kebudayaan yang sama jika manusia-manusia yang ada disitu membagi 

pengalaman yang sama, membagi kode-kode kebudayaan yang sama, 

berbicara dalam bahasa yang sama dan saling berbagi konsep-konsep yang 

sama. Bahasa adalah medium yang menjadi perantara dalam memaknai 

sesuatu memproduksi dan mengubah makna.29 

Cinta termasuk salah satu topik yang sering dibicarakan, bahkan 

dalam keseharian kita dikelilingi oleh berbagai  representasi cinta, dan 

bermacam-macam karya seni dan sastra juga musik, film, sinetron dan iklan 

menjadikan cinta sebagai tema utama 30. Cinta  sebagaimana kerap 

dinarasikan dalam kisah-kisah romantis dianggap pada dasarnya tidak dapat 

didefinisikan, misterius dan berada di luar wacana rasional. Makna cinta 

hanya dapat diraih secara intuitif, pada tataran perasaan dan tidak dapat 

dikomunikasikan dengan tepat. Cinta seringkali dipandang sebagai 

kebutuhan dan hasrat personal yang unik yang kemudian menempatkan 

cinta dalam wilayah privat.31  

Spiritulitas merupakan kata benda,  yang berasal dari kata sifat 

spiritual. Dalam bentuk kata sifat spiritual mengandung arti yang 

berhubungan  dengan spirit, yang berhubungan dengan fenomena dan 

makhluk supernaural.32 mencakup seluruh aspek dalam menjalani kehidupan 

untuk mencapai tujuan hidup. 

 Semiotika secara harfiah adalah tanda, simbol: tanda, dan yang 

ditandai: adalah yang memiliki simbol atau tanda. Sedangkan ssecara 

terinologi  semiotika atau semilogi adalah studi tentang sebuah tanda tanda 

                                                             
29Stuart Hall, Representation, Cultural Representaton and Signifiying (London: SAGE 

Publication Ltd, 1995), h.17. 
30 Anita Dhewy, “Feminisme dan Cinta,” Jurnal Perempuan, 4. 
31 Anita Dhewy, "Feminisme dan Cinta", Jurnal Perempuan, 4. 
32 Sanerya Hendrawan, Spiritual Menegement (Bandung: Mizan, 2009).H. 18 
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dalam ehisupan sosial. Maka, semiotika adalah sebuah ilmu yang berasal dari  

dari ilmu linguistik  untuk mencapai pemahaman yang akurat tentang makna 

makna yang terketaitan dengan tanda dan penanda dari lafaz-lafaz , akan 

tetapi ilmu  ini di definisikan sebagai studi tentang sistem tanda- tanda yang 

diciptakan oleh manusia sebagai produknya dengan  makna dan tanda –tanda 

yang berhubungan dengan perilaku manusianya.33 

Adapun pengertian semiotika menurut Mazen Al-Waar adalah  علم

ᗷ ᢝᜓل ما فᘭه من إشارات 
ᡧᣍوأن النظام ال ᢝ

ᡧᣎعᘌ ان نوعها وأصلها وهذا الإشارة الدالة مهما

 ilmu tentang penandaan tanda, apa pun jenis dan"ورموز هو نظام ودلالة وهكذا

asal usulnya. Artinya sistem kosmos dengan segala tanda dan simbolnya 

adalah suatu sistem penandaan. .34  

 Riffatere  mengatakan bahwa pembaca yang bertugas memberi makna 

pada sebuah karya sastra, harus mulai dengan menemukan meaning unsur-

unsurnya berupa kata menurut  kemampuan bahasa yang berdasarkan fungsi 

bahasa sebagai alat komunikasi tentang gejala di dunia luar: Mimetic 

function- tetapi kemudian ia harus meningkat ke tataran semiotik, 

dimanakode karya sastra tersebut dibongkar (decoding) secara struktural 

atas dasar significance-nya: penyimpangan dari kode bahasa, dari makna 

yang biasa disebut ungrammaticalities secara mimetik mendapat significance 

secara semiotik,dengan latar belakang keseluruhan karya sastra yang 

disimpanginya.35 

                                                             
33Ayād ʻAbullah et al., “al- Dirāsāt al- Sīmīyāiyah Lilqur’an al- Karīm,” Qur’anīkā, Majalah 

ʻAlimiyah Libuḥūṡu al- Qurani, 8.١ (2016), 95. 
٣٤   ᣅالمعا ᢝ ᢔᣍالنقد العر ᢝ

ᡧᣚ ةᘭائᘭمᘭعائشة حمادو، الس : ، ᢝ
ᡨᣛات التلᘭعة(حول المفهوم و إشᜓالᗫا : بوزرᘭالمدرسة العل

 ١٠.،ص)الأساتذة

35Ambarini dan Nazia Maharani Umaya, Semiotika Teori Dan Aplikasi Pada Karya Sastra 
(Semarang: IKIP PGRI Semarang Press, 2010).H. 49 
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Adapun konsep analisis semiotika Rifaterre sebagai berikut: 

1. Pembacaan Heuristik dan Hermenutik. Pembacaan heuristik adalah 

pembacaan tahap pertama yang di kenal dengan first order semiotics 

system di dalam kontruksi semiotika Riffatere yang bersifat mimesis.36 

Pembacaan heuristic yaitu pembacaan berdasarkan konvensi system  

semiotic tingkat pertama.37 Pembacaan pada tingkat pertama ini 

meliputi morfologi semantic dan sintaksis. Pembacaan hanya 

menghasilkan arti yang sesuai dengan bahasa sehari-hari.  Arti 

diperoleh dari kata leksikl sesuai dengan tata bahasa normatifn 

sehingga belum dapat memahami dan menangkap makan semiosis yang 

sesungguhnya38. Arti adalah semua informasi mimetic yang  disajikan 

teks kepada pembaca yang bersifat refrensial dan tekstual. 

Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan menurut sistem 

semiotik tingkat kedua yang dikenal dengan second order semitotics 

system, atau disebut juga sebagai pembacaan rekroaktif.39 Pembacaan 

ini adalah pembacaan ulang sesudah  pembacaan heuristik dengan 

memberikn tafsiran berdasarkan konvensi sastranya.40  

Menurut istilah hermeneuitika biasa dipahami sebagai “the art and 

science of interpreting especially authoritative writhing; mainly in 

                                                             
36Mimesis adalah salah satu pengkajian karya sastra yang berupaya memahami 

hubungan karya sastra dengan realitasg atau kenyataan. Kata mimetik berasal dari kata mimesis 
(bahasa yunani) yang berarti tiruan. Wiyatmi, Pengantar Kajian Sastra, h.79. lihat juga Partini 
Sardjono Pradotokusumo, pengkajian Sastra  (Cet.II; Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 
76 

37Rahmat Djoko Pradopo et al., Metodologi Penelitian Sastra, III (Yogyakarta: Hanindita 
Graha Widya, 2003,h. 36. 

38Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry, ed. oleh Thomas A. Sebeok (Bloomington: 
Indiana University Press, 1978), h. 5.  

39Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry, h.2 
40Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry h.5 
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application to sacred scripture, and equivalent to exegesis” (seni dan ilmu 

menafsirkan khususnya tulisan-tulisan berkewenang, terutama 

berkenaan dengan kitab suci dan/atau identik dengan tafsir).41 

2. Ketidklangsungan ekspresi. Menurut Riffaterre bahwa puisi 

mengungkapkan sesuatu tapi memilikimakna yang lain. Artinya, puisi 

menyampaikan sesuatu secara tidak langsung.Ketidaklangsungan 

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

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

meaning), penciptaan arti (creating of meaning). 42 

Adapun dalam buku yang ditulis oleh Wildan taufiq mengungkapkan 

bahwa Rifaterre menyatakan, puisi telah mengalami perubahan sejak 

awal munculnya hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh transformasi 

keinginan dan konsep estetika yang berkembang seiring berjalannya 

waktu. Rifaterre juga berbicara tentang interpretasi puisi, yang 

merupakan realitas yang juga terkait dengan prosa. Penundaan 

ekspresif secara tidak langsung merupakan pengaturan gagasan atau 

pendapat secara tidak langsung atau dengan cara lain.43 

3. Matriks, Model dan Varian Puisi. Pada proses pembacaan selanjutnya 

dikenal dengan matriks, model, dan varian-varian. Karya sastra 

merupakan hasil transformasi matriks, yaitu sebuah kalimat minimal 

yang harfiah, menjadi bentuk yang lebih panjang, kompleks, dan tidak 

harfiah, matriks bersifat hipotesis dan di dalam struktur teks hanya 

terlihat sebagai aktualisasi kata-kata. Matriks bisa saja berupa sebuah 

                                                             
41Edi Susanto, Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 

2016),h.1. 
42 Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry,  h. 7. 
43Wildan Taufiq, Semiotika untuk Kajian Sastra dan Al-Quran (Bandung: Yrama Widya, 

2016)h, 121- 126. 
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kata dan dalam hal ini tidak pernah muncul di dalam teks. Matriks 

selalu diaktualisasikan dalam varian-varian. Bentuk varian-varian 

tersebut diatur oleh aktualisasi primer atau pratama, yang disebut 

sebagai model. Matriks, model, dan teks merpuakan varian-varian dari 

struktur yang sama.44 

4. Hipogram. Pada dasarnya, hipogram adalah latar penciptaan suatu  

karya sastra yang meliputi keadaan masyarakat, insiden  dalam 

sejarah, atau alam dan kehidupan yang dialami oleh  penyair. Seperti 

halnya matriks, hipogram adalah ruang  kosong yang merupakan 

pusat makna suatu puisi yang harus  ditemukan.45 

Hipogram adalah hubungan intertekstual antar teks puisi. 

Hipogram adalah teks yang melatarbelakangi terciptanya teks yang 

lain. Maka, puisi tidak bisa lepas dari nilai fundamental atau 

sejarahnya. Pemaknaan sebuah puisi memang didasarkan pada 

pemaknaan usur intrinsik, tetapi dengan adanya hipogram dapat 

memaknai keseluruhan isi dari puisi tersebut. Riffaterre membagi 

hipogram menjadi dua jenis, yaitu hipogram potensial dan hipogram 

aktual. Hipogram potensial adalah hipogram yang tampak dalam 

karya sastra yang telah dipahami, sedangkan hipogram aktual adalah 

keterkaitan antara teks dengan teks yang sudah ada 

sebelumnya.Untuk memberikan apresiasi atau pemaknaan yang 

penuh pada karya sastra, maka sebaiknya karya sastra tersebut 

                                                             
44Jafar Lantowa, Semiotika: Teori, Metode, dan Penerapannya dalam penelitian sastra, 1 

ed. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 17. 
45 Ambarini dan Nazia Maharani Umaya, Semiotika Teori Dan Aplikasi Pada Karya 

Sastra ,H. 50. 
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disejajarkan dengan karya sastra lain yang menjadi hipogram atau 

latar belakang penciptaannya.46 

sebuah karya sastra merupakan respon terhadap karya sastra yang lain. 

Respon itu dapat berupa perlawanan atau penerusan tradisi dari karya sastra 

sebelumnya. Hipogram merupakan latar penciptaan karya sastra yang dapat 

berupa keadaan masyarakat, peristiwa dalam sejarah, atan alam dan 

kehidupan yang dialami sastrawan. 

Dengan demikian, objek formal dari analisis puisi dengan kerangka 

teori Riffaterre adalah "arti" (significance). Karena "arti" itu berpusat pada 

matriks atau hipogram yang tidak diucapkan di dalam puisinya sendiri, 

walaupun dapat disiratkannya, maka data mengenainya tidak dapat 

ditemukan di dalam teks, melainkan di dalam pikiran "pembaca" ataupun 

"pengarang".47 

Setelah melewati keempat tahapan tersebut, maka akan memberikan 

secara lebih lengkap makna-makna yang dikandung dalam sebuah teks karya 

sastra,  yang  dalam  penelitian  ini  akan  diterapkan  pada  sebuah  nasyi>d 

yang berjudul Ya Ummi karya  Ahmed Bukhatir. Nasyi>d tersebut memiliki 

struktur yang   sama   dengan   puisi   atau   syair.   Dalam   nasyi>dnya,     Ahmed  

Bukhatir menyajikan kata-kata yang indah dan menarik untuk ditelusuri 

lebih dalam lagi. 

Secara   tidak   langsung,   nasyi>d   Ya   Ummi   karya   Ahmed   

                                                             
46http://gerbangpendidikan.blogspot.co.id/2009/01/pembelajaran-menulispuisi-

dengan.html diakses 14 Agustus 2024 pukul 14: 00 WIB. 
47Faruk, Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012)., h. 147 
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Bukhatir tersebut menggambarkan tentang mengekspresikancinta, rasa 

kasih sayang dan penghomatan yang mendalam kepada seorang ibu. Nasyid 

ini juga menyiratkan nilai- nilai spiritulaitas dimana hubungan dengan bu di 

anggap sakral dan merupakan perjlalan spiritual seseorang. Dengan 

dipilihnya analisis semiotika yang disajikan oleh Michael Riffaterre, dengan 

melakukan beberapa tahapan dalam pemaknaannya diharapkan mampu 

mengupas makna-makna yang terkandung di dalam nasyid>   tersebut. 

Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran umum 

tentang proses penelitian, maka peneliti menyajikan kerangka pikir 

penelitian sebagai berikut: 
 

 

 

  

 

  

Lagu ” Ya Ummi’’ Karya Ahmed 

Representasi Cinta dan Spiritualiatas 

Analisis Semiotika Michael Riffatere 

Hipogram 

 

Heuristik 

 

Hermeneutik 

 

Ketidaklangsungan 

Ekspresi 

 

Maktris, 

Model dan 

Varian 
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F. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu  cara atau teknis yang dilakukan dalam 

proses penelitian.  Penelitian sendiri  diartikan suatu upaya menemukan 

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

sistematis guna mewujudkan kebenaran.48  Maka metodologi penelitian dapat 

diartikan  sebagai  suatu cara  ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

tertentu. 

1. Jenis Penelitian 

Menurut jenis analisis datanya, penelitian ini adalah  penilitan 

kualitatif karena data yang di teliti dan di analisis merupakan data verbal  

berupa lirik lagu dari Ahmed Bukhatir. Data tersebut  dianalisis dengan 

menggunakan analisis kualitatif. 

Berdasarkan tempat yang, jenis penelitian ini adalah kepustakaan 

(Library research).  Semua data dihimpun , diolah, dan dirumuskan , 

sepenuhnya menggunakan sumberg- sumber kepustakaaan. Adapun  data 

yang dihimpun melalaui riset kepustakaan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya  bahwa penelitian ini 

menganalisis lirik lagu Ya Ummi, olehnya itu digunakan pendekatan ilmu 

semiotika. Ilmu ini di jadikan sebagai pisau bedah untuk melihat pola 

perubahan komunikasi  dalam sebuah alur pembicaraan  dan efek makna 

yang ditimbulkan. Pemilihan ilmu semiotika sebagai pendekatan  dalam 

penelitian ini , dikarenakan ilmu semiotika memiliki keterkaitan erat dengan 

sejumlah cabang ilmu kebahasaan, meliputi ilmu dila>lah, nahwu, sharf, 

semantik, linguistik, dan sebagainya. 

3. Sumber Data 

                                                             
48Mardalis, Metode Penilitian : Suatu Pendekataan Proposal, IX (Jakarta: Aksar, 2017). 
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a. Data Primer 

Mengingat fokus kajian dalam penelitian ini adalah analisis terhadap 

lirik lagu “Ya Ummi”, maka yang menjadi sumber data primer adalah  video 

klip dari laman youtube “ Ahmed Bukhatir” 

b. Data sekunder 

Selain data primer , maka digunakan pula beberapa sumber data 

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

dipakai atau digunakan  sebagai rujukan teoritis serta kamus bahasa arab 

yang dianggap standar. Diantara beberapa sumber data tersebut di atas 

dijadikan sebagai alat bantu untuk melakukan analsis semiotika khususnya 

dalam lirik lagu “Ya Ummi” 
4. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode pengelohan data 

pada  tahap pengelolahan data,  data yang  telah dikumpulkan pada  

proses tahap awal  penelitia, selanjutnya akan diolah dengan cermat, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut; pertama , dilakukan pendengaran  terhadap 

lirik lagu “Ya Ummi”. Kedua, mencatat kata-perkata lirik lagunya . ketiga, 

melakukan analisi data 

b.  Analisis data 

Langkah langkah analisis data sebagai berikut: 

1. Melakukan Pembacaan Heuristik dan hermeneuitik Lagu “ Ya Ummi”  

2. Melakukan analisis ketidaklangsungan ekspresi dalam lagu “Ya 

Ummi” 

3. Melakukan pencarian maktris, varian dan model dalam lagu “Ya 

Ummi” 
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4. Penarikan hipogram 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian   

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, penelitian ini memiliki 

tujuan umum yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil dari analisis 

semiotika Michael Riffaterre pada nasyid Ya Ummi karya Ahmed Bukhatir. 

Adapun tujuan-tujuan khususnya, sebagai berikut: 

a. Untuk Menganalisis hubungan antara cinta kepada ibu dan elemen 

spiritualitas dalam lirik lagu "Ya Ummi" melalui pendekatan pembacaan 

heuristik dan hermeneutik 

b. Mengidentifikasi bentuk ketidaklangsungan ekspresi dalam lirik lagu "Ya 

Ummi" 

c. Untuk Mengungkap tanda-tanda semiotik dalam lirik lagu "Ya Ummi" 

yang merefleksikan cinta kepada ibu dan nilai-nilai spiritual 

d. Untuk Menelusuri elemen hipogram dalam lirik lagu "Ya Ummi" yang 

menggambarkan cinta kepada ibu sebagai simbol cinta ilahi atau 

spiritualitas 

2. Manfaat Penelitian 

Apabila penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan secara 

maksimal dapat mencapai tujuan, maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat, antara lain: 

a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam penelitian dan pengkajian kritik 

sastra. 

b. Menjadi sumbangsih pemikiran dan informasi-informasi bagi yang 

ingin melakukan dan mengaplikasikan teori semiotika dalam kajian 

teks bahasa. 
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c. Menjadi tambahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

yang juga akan meneliti tentang syair atau nasyi>d Ya Ummi 

d. Menambah dan memperluas pengetahuan terhadap makna tanda-

tanda yang terkandung dalam nasyi>d Ya Ummi 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Representasi 

1. Pengertian Representasi 

Representasi merupakan konsep yang digunakan dalam proses sosial 

pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia saeperti video, dialog, 

film, dan teks. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan ekspresi antara 

teks media dengan realitas. Stuart Hall mengatakan representasi 

mengandung adanya dua pengertian yaitu, representasi mental dan bahasa. 

Representasi mental merupakan konsep yang mengenai sesuatu yang 

dipikirkan di kepala masing-masing, konsep ini menghubungkan antara 

kenyataan dengan konsep yang dimiliki. Tataran kedua dalam representasi 

adalah bahasa. Semua konsep representasi mental harus diwujudkan dengan 

bahasa agar dapat menghubungkannya dengan kenyataan dan mendapatkan 

makna. Bahasa dapat diuraikan dengan kode-kode, yang dimaksud dengan 

kode adalah kode budaya dan bahasa, dengan demikian representasi tidak 

pernah lepas dari realitas sosial yang melingkupi subjek dan objek.1 

Pada konsep lama representasi dipakai untuk menjelaskan ekspresi 

sesuatu yang berhubungan antara teks dengan realitas. Secara konsep baru 

representasi yang dikemukakan oleh Stuart Hall menjelaskan bahwa 

representasi bukan hanya memaknai teks tapi adanya pertukaran makna 

melalui bahasa atau gambar sebagai simbol.2 Sebagai sistem representasi, 

memahami rasa dan bisa berfikir merupakan komponen penting yang 

berfungsi untuk memaknai sesuatu.  

                                                             
1Eviani Putri, “Foto Diri Representasi Identitas dan Masyarakat Tontonan di Media Sosial 

Instrgam, Pemikiran Sosiologi,” Jurnal Pemikiran Sosiologi, 3.1 (20016), 85. 
2Femi Fauziah Alamsyah, “Representasi, Ideologi dan Rekonstruksi Media,” Jurnal Al-

I’lam, 3.2 (2020), 93–94.. 
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Stuart Hall dalam Aprinta, membagi pengertian representasi menjadi 

dua.3 Pertama, representasi mental merupakan konsep mengenai sesuatu 

yang ada didalam kepala kita atau bisa disebut peta konseptual. Kedua, 

representasi bahasa yang memiliki peran penting dalam konstruksi makna 

karena konsep abstrak pada kepala harus diterjemahka dalam bahasa yang 

mudah dimengerti sehingga terhubung dengan konsep dan ide kita mengenai 

tanda serta simbol tertentu. 

Bisa disimpulkan, representasi merupakan proses memproduksi 

makna dari kosep yang difikirkan seseorang melalui bahasa. Pada proses 

pemaknaan latar belakang pengetahuan dan pemahaman suatu kelompok 

sosial harus memiliki pengalaman yang sama agar mampu memaknai sesuatu 

dengan cara yang sama. Menurut John Fiske dalam Ardianda, ada 3 proses 

yang terjadi pada representasi sebuah makna.4 

a. Level Realitas  

Secara teknis, jika pada bahasa tulisan representasi tersirat dalam 

wawancara, transkrip, dokumen. Sedangkan pada media televisi representasi 

terlihat pada perilaku, ucapan, ekspresi, make up, pakaian dan lain-lain. 

b. Level Representasi  

Pada tulisan, representasi nampak pada kata sambung, foto, caption, 

kalimat dan grafik sedangkan pada media televisi terletak pada kamera, tata 

cahaya, musik, dan lain-lain. Setelah itu elemenelemen ini disalurkan ke 

dalam kode representasional yang kemudian digambarkan melalui pesan 

yang disampaikan oleh karakter, setting, narasi, dialog dan lain-lain. 

c. Level Ideologi  

                                                             
3Gita Aprinta E.B, “Kajian Media Massa: Representasi Girl Power Wanita Modern Dalam 

Media Online,” The Messenger, 2.1 (2011), 12. 
4Gita Aprinta E.B, “Kajian Media Massa: Representasi Girl Power Wanita Modern Dalam 

Media Online”, h.12. 
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Semua elemen yang digabungkan dalam kode ideologi seperti 

liberalisme, sosialisme, individualisme, ras, dan sebagainya. Fokus kajian 

representasi adalah cara individu dalam memahami setiap teks yang 

dihadirkan dalam bentuk gambaran dari pikiran yang merupakan bagian 

awal dalam mendeskripsikan sesuatu menjadi objek pemahaman saat 

menganalisisnya. Representasi bersifat dinamis sehingga terus berkembang 

seiring dengan kemampuan inelektual dan penggunaan tanda oleh manusia 

yang terus bergerak dan berubah. Pada penelitian ini representasi yang 

dimaksud dalam konten channel youtube Kimbab Family adalah 

menggambarkan tanda-tanda pesan edukasi yang mengandung nilainilai 

karakter melalui setiap kontenny 

2. Jenis-jenis Pendekatan Pada Representasi 

Representasi merupakan pemaknaan mengenai dunia yang 

disampaikan dengan tanda atau kode-kode material seperti bahasa, gambar 

dan musik. Setiap proses representasi memiliki proses pemilihan, penciptaan 

dan produksi makna yang terjadi dalam setiap peristiwa pertukaran makna 

dalam masyarakat. Representasi ini telah dikaji melalui teori semiotika 

Roland Barthes, Pierce, dan Fiske yaitu mengenai kode atau tanda dalam 

penyampaian pesan melalui kode atau tanda-tanda dalam sinematografi.5 

Menurut Stuart Hall, ada tiga pendekatan yang menjelaskan proses 

merepresentasikan makna melalui bahasa, yaitu :6 

A. Pendekatan Reflektif (Reflective)  

Pendekatan ini menjelaskan mengenai bahasa yang mampu 

menggambarkan secara sederhana makna yang sebenarnya dari semua yang 

ada di dunia ini. Reflective memfokuskan bahasa yang mampu 

                                                             
5Putu Nur Ayomi, “Gosip, Hoaks, Dan Perempuan: Representasi Dan Resepsi Khalayak 

Terhadap Film Pendek Tilik,” Fotografi, Televisi, Animasi, 17.1 (2021), 52–53. 
6Wahyu Budi Nugroho, Sekilas Representasi Menurut Stuart Hall (Sangla Institute, 2023). 
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mengemukakan makna yang terkandung. Secara singkat pendekatan reflektif 

menggunakan bahasa untuk mencerminkan makna. 

b. Pendekatan Intensional (Intentional)  

Pada pendekatan ini bahasa dan fenomena digunakan untuk 

menjelaskan maksud dan pemaknaan atas dirinya sendiri dengan segala 

pemaknaannya. Setiap kata diartikan atas apa yang dimaksudkan. 

Pendekatan ini menekankan pada bahasa yang bisa menjelaskan maksud dari 

komunikator.  

c. Pendekatan Konstruksionis (Constructionist)   

Penekanan pendekatan ini terdapat pada proses konstruksi makna 

melalui bahasa yang digunakan. Bahasa dan pengguna tidak bisa menetapkan 

makna melalui dirinya sendiri karena harus dihadapkan unsur lain sehingga 

memunculkan interpretasi. Representasi berfungsi melalui dua konsep 

penting yaitu konsep yang ada dalam pikiran dan konsep bahasa.7 

Pada konstruksionis ini, ada dua pendekatan yaitu pendekatan 

diskursif dan pendekatan semiotika. Pendekatan diskursif merupakan makna 

yang dibentuk bukan melalui bahasa namun melalui wacana. Wacana disini 

diartikan sebagai topik yang memiliki arti lebih luas dari bahasa itu sendiri. 

Pendekatan semiotika yaitu penjabaran mengenai pembentukan tanda dan 

makna melalui perantara Bahasa 

Pendekatan semiotika pada konstruksionis inilah yang digunakan 

peneliti untuk memahami representasi yang ada. Representasi bisa diketahui 

saat bahasa bisa mengkonstruksi sebuah makna. Pembentukan makna pada 

tanda dibentuk melalui bahasa yang bersifat dialektis, hal ini dikarenakan 

proses pemaknaan dipengaruhi kepentingan dan budaya berasal. 

 

                                                             
7Femi FauziyahAlamsyah, “Representasi, Ideologi dan Rekonstruksi Media”, h.94-95, 
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B. Konsep Cinta 

1. Definisi Cinta 

Pada konstruksionis ini, ada dua pendekatan yaitu pendekatan 

diskursif dan pendekatan semiotika. Pendekatan diskursif merupakan makna 

yang dibentuk bukan melalui bahasa namun melalui wacana. Wacana disini 

diartikan sebagai topik yang memiliki arti lebih luas dari bahasa itu sendiri. 

Pendekatan semiotika yaitu penjabaran mengenai pembentukan tanda dan 

makna melalui perantara Bahasa 

Pendekatan semiotika pada konstruksionis inilah yang digunakan 

peneliti untuk memahami representasi yang ada. Representasi bisa diketahui 

saat bahasa bisa mengkonstruksi sebuah makna. Pembentukan makna pada 

tanda dibentuk melalui bahasa yang bersifat dialektis, hal ini dikarenakan 

proses pemaknaan dipengaruhi kepentingan dan budaya berasal..8 

Menurut Abraham Maslow cinta diyakini sebagai salah satu bentuk 

emosi yang sangat penting bagi manusia. Perasaan cinta adalah keadaan yang 

dimengerti secara mendalam dan menerima dengan sepenuh hati. Perasaan 

cinta yang sesungguhnya adalah perasaan saling percaya dengan hubungan 

sehat penuh kasih.9 

Menurut Sternberg cinta dengan teori triangular dapat 

diklasifikasikan dalm tiga komponen, yaitu keintiman (Intimacy), gairah 

(Passsion) dan komitmen (Commitment). Keintiman adalah komponen 

emosional dan melibatkan akar kedekatan, ketertarikan dan konektivitas 

dalam berbagi rasa. Gairah adalah komponen motivasional yang 

menginginkan bersatu dengan orang lain. Hasrat mencakup daya tarik 

seksual dan perasaan romantis. Komitmen adalah komponen kognitif yang 

                                                             
8Erich Fromm, Seni Mencintai, terj. Ali Sugiharjo dan Apul D. Mahardja (Jakarta: Sinar 

Harapan, 2018), h, 38-39. 
9Abraham H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian, terj. Nurul Imam (Jakarta: Midas Surya 

Grafindo, 1993). 
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mencerminkan keinginan seseorang untuk mencintai orang lain dan tetap 

mempertahankan hubungan cinta tersebut. Dengan komponen itu, cinta 

dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi emosi yang mendekatkan individu 

pada individu yang lain karena didorong oleh suatu rangsangan seksual atau 

rasa romantis, sehingga keduanya ingin tetap bersatu, baik lahir maupun 

batin.10 

Dapat disimpulkan bahwa cinta merupakan keadaan emosi yang 

memiliki ketertarikan, komitmen, hasrat dan keintiman. Sehingga peneliti 

menggunakan teori cinta Sternberg yang lebih kompleks dan lebih terperinci. 

2. Tipe-Tipe Cinta 

a. Tipe Cinta Erich Fromm Erich Fromm  

mengungkapkan bahwa cinta merupakan sikap yang berorientasi 

pada watak dan hubungan pribadi dengan dunia secara keseluruhan bukan 

pada satu objek cinta.11 

Erich Fromm mengatakan bahwa:  

“Jika aku sungguh mencintai seseorang, maka aku mencintai semua 

orang, aku mencintai dunia, aku mencintai kehidupan. Jika aku bisa berkata 

oada orang lain, “Aku mencintaimu, aku juga harus bisa berkata, “Dalam 

dirimu aku mencintai semua manusia, melalui aku mencintai dunia, dalam 

dirimu juga aku cintai diriku.12 

Meskipun demikian masih menurut Fromm, cinta memiliki perbedaan 

tipe yang tergantung pada objek yang dicintai. Adapun tipe cinta menurut 

Erich Fromm antar lain: 

1) Cinta Persaudaraan 
                                                             

10Erich Fromm, Seni Mencintai, terj. Ali Sugiharjo dan Apul D. Mahardja (Jakarta: Sinar 
Harapan, 2018), h.38-39 

10Abraham H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian, terj. Nurul Imam (Jakarta,: Midas 
Surya Grafindo, 1993), h.42. 

11Erich Fromm, Seni Mencintai, terj. Ali Sugiharjo dan Apul D. Mahardja (Jakarta: Sinar 
Harapan, 2018), h.68 

12Erich Fromm, Seni Mencintai, h.69. 
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Cinta persaudaraan adalah cinta antar sesama manusia. Dalam cinta 

persaudaraan tercipta perasaan bersatu, memiliki solidaritas dan kesatuan 

antara sesamanya. Cinta persaudaraan berlandaskan perasaan bahwa kita 

semua satu. Perbedaanperbedaan bakat, kecerdasan, pengetahuan tidak 

untuk dibandingkan. 

2) Cinta Keibuan 

Cinta keibuan adalah afirmasi tanpa syarat atas kehidupan dan 

kebutuhan sang anak. Cinta seorang ibu kepada anaknya yang sedang 

tumbuh, tanpa menginginkan balasan untuk dirinya sendiri. Dari sinilah cinta 

keibuan dianggap sebagai jenis cinta tertinggi dan paling sakral diantara 

semua ikatan emosional. 

3) Cinta Erotis  

Cinta erotis adalah ketertarikan individual sepenuhnya, antara dua 

orang tertentu. Adapun faktor penting cinta erotis adalah kerelaan. Mencintai 

seseorang bukan saja perasaan yang kuat tapi keputusan, pertimbangan, dan 

janji. Karna perasaan bisa datang dan pergi 

4) Cinta Diri  

Cinta diri merupakan mencintai diri sendiri, bukan mementingkan diri 

sendiri. Mencintai diri sendiri erarti mengaktualisasikan dan memfokuskan 

kekuatan dirinya untuk mencintai orag lain. 

5) Cinta Tuhan  

Cinta Tuhan berasal dari perasaan terasing dan keinginan 

mengalahkan keterasingan yang menggelisahkan itu  melalui penyatuan.13 

b. Tipe-Tipe Cinta Sternberg  

Teori Segitiga Sternberg memiliki tiga komponen penting yaitu, 

keintiman, gairah dan komitmen. Kemudian dari tiga komponen ini akan 

menghasilkan tujuh tipe cinta yang berbeda. Tipe-tipe cinta ini memiliki 

                                                             
13Erich Fromm, Seni Mencintai, h.91 
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perbedaan dalam jumlah komponen yang terlibat dan komponen mana yang 

menyusun.14Adapun tujuh tipecinta Sternberg antara lain: 

1) Liking (Rasa Suka)  

Bentuk cinta dimana yang ada hanya unsur keintiman tanpa gairah 

dan komitmen. Ada pada hubungan persahabatan (bisa sesama jenis 

kelamin). Perasaan-perasaan yang muncul dikarakteristikkan dengan 

hubungan pertemanan. Individu akan merasa dekat, saling terikat dan 

nyaman terhadap orang yang dijadikan subjek “liking” tanpa adanya gairah 

maupun komitmen membentuk hubungan jangka panjang.15  

Secara emosional ada ikatan dengan orang tersebut, tetapi tidak ada 

gairah yang muncul atau keinginan untuk menghabiskan hidup bersama 

orang tersebut. Ada kemungkiinan bahwa hubungan pertemanan akan 

memunculkan gairah atau komitmen jangka panjang, tetapi kebanyakan 

hubungan pertemanan hanya sebatas menunculkan perasaan suka.  

2) Infatuated Love (Cinta Nafsu)  

Bentuk cinta dimana yang ada hanya elemen gairah tanpa komitmen 

dan keintiman. Ada pada cinta pandangan pertama (biasa disebut infatuasi) 

atau pada ketertarikan fisik yang biasanya mudah hilang. Biasanya ini 

muncul karena adanya pengalaman keterbangkitan gairah tanpa adanya 

keintiman dan komitmen.16 

3) Empty Love (Cinta Hampa)  

Bentuk cinta dimana yang ada hanya elemen komitmen tanpa gairah 

dan keintiman. Biasanya ditemukan pada pasangan yang telah menikah 

dalam waktu yang panjang (misalnya pada lanjut usia). Ini adalah bentuk 

cinta dimana hubungan tersebut telah menemukan kejenuhan.17 

                                                             
14Robert J. Sternberg, Cupid’s Arrow Panah Asmara Konsepi Cinta Dari Zama Ke Zaman, 

terj. Dewi Harjono (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 23. 
15Robert J. Sternberg, Cupid’s Arrow Panah Asmara Konsepi Cinta Dari Zama Ke Zaman, 

h. 23 
16Robert J. Sternberg, Cupid’s Arrow Panah Asmara Konsepi Cinta Dari Zama Ke Zaman, 

h.26 
17Robert J. Sternberg, Cupid’s Arrow Panah Asmara Konsepi Cinta Dari Zama Ke Zaman, 

h.27  
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4) Romantic Love (Cinta Romantis)  

Bentuk cinta dimana didalamnya terdapat komponen keintiman dan 

gairah yang kuat tanpa adanya komitmen. Biasanya terdapat pada orang-

orang yang berpacaran. Pada bentuk cinta ini, pasangan tersebut tidak hanya 

saling tertarik secara fisik tetapi ada keterikatan emosional diantara 

keduanya.18 

5) Companionate Love (Cinta Persahabatan)  

Hubungan jangka panjang yang tidak melibatkan unsur gairah, hanya 

ada komponen keintiman dan komitmen. Biasanya terdapat pada hubungan 

persahabatan. Jenis hubungan ini adalah hubungan jangka panjang, 

pertemanan yang memiliki komitmen, hubungan pernikahan yang 

ketertarikan fisik diantaranya sudah pudar.19 

6)  Fatuous Love (Cinta Buta)  

Bentuk cinta yang didalamnya terdapat komponen gairah dan 

komitmen namun tanpa keintiman. Biasa terdapat pada hubungan suami istri 

yang sudah kehilangan keintimannya. Jenis cinta ini terjadi jika pasangan 

saling berkomitmen satu sama lainnya dengan dasar adanya gairah diantara 

mereka tanpa adanya keintiman. Jika gairah yang muncul terjadi dengan 

cepat dan tidak ada munculnya keintiman untuk selanjutnya, maka hubungan 

yang didasarkan pada bentuk cinta ini tidak akan bertahan lama.20 

7) Consummate Love (Cinta Sejati)  

Bentuk cinta yang didalamnya terdapat semua komponen, baik 

keintiman, gairah aupun komitmen dalam proporsi yang seimbang. Bentuk 

                                                             
18Robert J. Sternberg, Cupid’s Arrow Panah Asmara Konsepi Cinta Dari Zama Ke Zaman, 

h.28 
19Robert J. Sternberg, Cupid’s Arrow Panah Asmara Konsepi Cinta Dari Zama Ke Zaman, 

h.29-30 
20Robert J. Sternberg, Cupid’s Arrow Panah Asmara Konsepi Cinta Dari Zama Ke Zaman, 

h.30-31 
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cinta ini merupakan bentuk yang ideal oleh sebab itu orang berusaha untuk 

mendapatkannya..21 

C. Spritualitas 

1. Pengertian Spritualitas 

Pengertian spiritual berasal dari kata Spirit yang dalam bahsa inggris 

berasal dari bahasa lain “spiritus”, yang berarti semangat, roh, jiwa, sukma, 

nyawa hidup atau semangat,22  yang senada dengan kata lain anima, atau 

dalam bahasa Yunani psyche dan dalam kata Sansekerta di istilahkan sebagai 

athman. Kesamaan istilah-istilah tersebut dibanyak tradisi baik Barat 

maupun Timur diartikan sebagai nafas kehidupan.23 Sedangkan. menurut Al-

Ghazali mendefinisikan spiritualitas Islam ialah tazkiyah al-nafs merupakan 

konsep pembinaan mental spiritual, pembentukan jiwa dengan nilai-nilai 

Islam. Dalam psikologis spiritualitas berarti pembentukan kualitas 

kepribadian individu untuk menuntun menuju kematangan dirinya dari isu-

isu moral dan agama serta jauh dari sifat keduniawian.24 

Anshory dalam Kamus Psikologi mengatakan bahwa spiritual adalah 

asumsi mengenai nilai-nilai transendental.25Dalam pengertian yang lebih luas 

spirit dapat bermakna sebagai:  

a. Kekuatan yang memberienergi pada cosmos, 

b. Kesadaran yang berkaitandengankeinginan dan kemampuan, 

c. Suatu yang immaterial, 

d. Wujud ideal akalpikiran (intelektualitas, rasionalitas, moralitas, 

kesucianataukeilahian).  

                                                             
21Robert J. Sternberg, Cupid’s Arrow Panah Asmara Konsepi Cinta Dari Zama Ke Zaman, 

h.32-33 
22W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 17 ed. (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2012), h. 963. 
23Shofa Muthohar, No TitleFenomena SpiritualitasTerapan dan Tantangan Agama Islam 

di Era Global (Surakarta: Media Insani, 2014), h. 431. 
24Yahya Jaya, Spiritualitas Islam: dalam menumbuh kembangka nkepribadian dan 

kesehatan mental (Jakarta: Ruhama, 2014), h. 51. 
25M. Hadi Anshory, Kamus Psikologi (Surabaya: Usaha Kanisius, 2015), h, 653. 
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Spiritual juga dapat bermakna suatu yang memiliki kebenaran yang 

abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia baik manusia kepada 

sesama manusia maupun kepada Tuhan, sering dikonfrontasikan dengan 

yang bersifat duniawi, dan sementara. Spiritual dapat berupa ekspresi dari 

kehidupan yang lebih agung, yang dapat menjadi pandangangan hidup 

seseorang.  

Salah satu karakteristik dari spiritualitas adalah kemampuan seorang 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang dapat meningkatkan kekuatan 

seorang untuk mendekat dan berhubungan dengan Tuhan, yang dengannya 

dapat menghilangkan ilusi dari gagasan salah yang berasal dari alat indera, 

perasaan, dan pikiran. 

Dalam tatanan praksis, spiritualitas berasal dari ajaran dan tradisi 

agama. Agama yang diyakini memiliki ajaran spiritual yang tertanam kuat 

dan dapat mengarahkan pola pikir dan perilaku pemeluknya. Agama Islam, 

misalnya, mengajarkan prinsip keseimbangan dalam pola pikir manusia 

untuk memahami, merenung, menggambarkan, menjawab, dan menghormati 

alam sebagai makhluk. Bahkan alam adalah manifestasi Tuhan, dimana 

Tuhan sendiri adalah lingkungan paling agung yang meliputi dan 

mengelilingi manusia.26 

Ajaran agama Islam juga mengajarkan bahwa Tuhan adalah zat yang 

maha berkuasa atas segala sesuatu, maha melihat dan maha mengawasi, 

menginspirasi pemeluknya (Muslim) untuk berhati-hati dan selalu 

mengontrol diri dari perilaku-perilaku menyimpang.27 

                                                             
26Abdul Munir M, Nalar Spiritual Pendidikan Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012). 
27TriyoSupriyon, Humanitas Spiritual Dalam Pendidikan (Malang: UIN Malang Press, 

2013). 
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Apabila manusia memiliki jiwa yang jernih, maka ia akan mampu 

menemukan potensi mulia di dalam dirinya, sekaligus menemukan dan 

memahami siapa Tuhan Nya.28 Spiritualitas memiliki beberapa macam, yaitu: 

a. Spiritual Heteronomi, yaitu spiritualitas yang bercorak menerima, 

memahami, meyakini atau mengamalkan acuan spiritual (nilai-nilai 

spiritual) yang bersumber dari otoritas luar (external authority) 

b. Spiritual otonom, yakni spiritualitas yang berasal dari pemikiran diri 

sendiri. Spiritualitas bercirikan self-contained and independent of 

external authority, yakni spiritualitas yang menolak pengaruh dan 

otoritas dari luar dan hanya menerima hasil pemikiran dan refleksi diri 

sendiri.29 

c. Spiritualitas interaktif, yaitu spiritual yang terbentuk melalui proses 

interaktif antara dirinya sendiri dengan lingkungannya. Spiritualitas ini 

merupakan hasil dari proses dialektik antara potensi ruhaniah (mental, 

perasaan, dan moral) dengan otoritas luar dalam bentuk tradisi, 

folkways, dan tatanan dunia yang mengitarinya.30 

Dasar dari spiritualitas adalah pandangan bahwa spirit merupakan 

hakikat (esensi) dari hidup dan bahwa spirit itu (kekal) dan tidak hancur 

karena kematian badan atau jasad. Dalam kaitanya disini sifat Spiritualitas 

merupakan sifat mutlak yang dimiliki oleh individu manusia sedari dini yang 

juga merupakan bekal dan modal awal mereka dalam melalui kehidupan 

yang dilalui oleh individu manusia tersebut, karna pada hakikatnya 

spiritualitas merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan 

makhluk, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini 

perlu adanya penekanan bahwa Spiritualitas bisa diasah lewat pembiasaan-

pembiasaan yang dilakukan oleh individu manusia tersebut dengan berbagai 

                                                             
28Wahyudi Siswanto, Membentuk Kecerdasan Spiritual Anak (Jakarta: Amzah, 2010). 
29Toto Tasmara, Keceerdasan Ruhaniya (Transendental Intellegence) Membentuk 

Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak (Jakarta: Bina Insani Press, 
2016). 

30Ahmad Rivauzi, Pendidikan Berbasis Spiritual (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2017). 
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cara atau metode, salah satunya dengan pembiasaan-pembiasaan yang 

dilakukan lewat metode Pendidikan Agama Islam. 

2. Faktor- yang mempengaruhi Spiritualitas Seseorang 

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi spiritualitas seseorang 

yang dijelaskan oleh Asma Nadia sebagai berikut:31 

a. Tahap perkembangan.  

Tahap perkembangan spiritualitas seseorang yang baik akan 

mempengaruhi proses pengembangan potensi dan keyakinan seseorang 

terhadap Tuhan. 

b. Keluarga 

Keluarga merupakan aspek utama yang berpengaruh terhadap 

spiritualitas seseorang. Terbentuknya spiritualitas seseorang pastinya 

diperoleh dari keluarga yang dibangun dengan spiritual yang kuat. Karena 

lingkungan terdekat adalah cerminan kualitas hidup seseorang. 

c. Latar belakang budaya 

Tidak sedikit pada masyarakat umum keyakinan dan spiritual yang 

diikutinya salah satunya terbentuk dari tradisi, nilai, sikap dan keyakinan 

budaya sekitar. 

d. Pengalaman hidup 

Seberapa pahit dan manisnya perjalanan hidup seseorang tidak akan sia-

sia ketika ia memaknainya dengan sepenuh hati bahwa segala peristiwa 

hidup adalah bentuk dari kekuatan Tuhan, pengalaman hidup inilah yang 

mempengaruhi wujud spiritualitas seseorang. 

D. Semiotika Riffaterre 

1. Pengertian Semiotika 

                                                             
31Wahyudi Siswanto, Membentuk Kecerdasan Spiritual Anak (Jakarta:Amzah, 2010), h.11 
31Toto Tasmara, Keceerdasan Ruhaniya (Transendental Intellegence) Membentuk 

Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak (Jakarta : Bina Insani 
Press,2016), h.35- 36. 

31Ahmad Rivauzi, Pendidikan Berbasis Spiritual (Yogyakarta :Bigraf Publising, 2017), h.. 
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Secara umum semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh 

kebudayaan sebagai tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu 

yang, atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap 

mewakili sesuatu yang lain. Konvensi yang memungkinkan suatu objek, 

peristiwa, atau suatu gejala kebudayaan, menjadi tanda itu disebut juga 

sebagai kode sosial Menurut Eco Artinya tanda-tanda dari setiap objek, 

peristiwa maupun kebudayaan memiliki makna yang tersirat dalam sebuah 

teks. Oleh karenanya makna dalam karya sastra merupakan hal yang sangat 

penting.32 

Kata semiotika berasal dari bahasa yunani ‚semeion‛ yang berarti 

tanda. Semiotika berarti ilmu tanda.33 Dalam bahasa inggris disebut dengan 

semiotics. Semiotics menurut Hornby dalam Wildan Taufiq adalah ‚the study 

of sign and of  their meaning and use‛ (kajian tanda-tanda dan simbol-simbol, 

juga makna dan  penggunaannya).34 Semiotika adalah cabang ilmu yang 

berurusan dengan pengkajian  tanda dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan tanda, seperti sistem tanda dan  proses yang berlaku bagi pengguna 

tanda.35 Semiotika mempelajari sistem-sistem,  aturan-aturan, konvensi-

konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut  mempunyai arti.36 

Semiotika dalam bahasa Arab dikenal dengan simiūtiqā atau simyā’. 

Secara etimologi kata simyā’ mempunyai pengertian 

                                                             
32Faruk, Metode penelitian sastra: sebuahpenjelajahanawal( Yogyakarta: pustakapelajar, 

2012), h.43-44 
33Aart van Zoest, Semiotiek: Overteken, Hoe Ze Werken En Wat Ermee Doen, terj. 

Ani Soekawati, Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerja dan Apa yang Kita Lakukan Dengannya 
(Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1993), h. 1. Lihat juga Abdul Halik, Tradisi Semiotika 
(Makassar, Alauddin University Press, 2012), h. 1 

34 Wildan Taufiq, Semiotika untuk Kajian Sastra dan al-Qur’an (Cet.I; Bandung: 
Yrama Widya, 2016), h. 1 

35Aart van Zoest, Semiotiek: Overteken, Hoe Ze Werken En Wat Ermee Doen, terj. 
Ani Soekawati, Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerja dan Apa yang Kita Lakukan 
Dengannya, h. 1 

36Rina Ratih, Teori dan Aplikasi Semiotik Michael Riffaterre (Cet. I; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2016), h. 1 
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) مسو ( الذي هو مقلوب) سام(مشتقة من الفعل : العلامة : إن السمᘭاء 

ᢝ الصورة 
ᡧᣚ ᢝᣦو)ᣢفع ( ذلك قولهم ᢝᣢدل عᘌ : سمة، فإن أصلها) :ᣥوس (

إذا جعل ) سوم(ولون ᗷالقᣆ، وسᘭمᘭاء بᗫᖂادة الᘭاء والمد، وᗫق )سᣥᘭ(وᗫقولون 

الخᘭل المسومة ᢝᣦ : سوم فرسه، أي جعل علᘭه السمة، وقᘭل م ، قوله)سمة(

ᢝ عليها السᘭمة، والسومة وᢝᣦ العلام
ᡨᣎ٣٧.ةال 

Pemahaman kata simyā’ sesuai dengan arti kamus, mempunyai 

makna  ‚”tanda’’, artinya menunjukkan bahwa makna dan pemahaman kata 

sama dengan  bahasa-bahasa lain sekarang ini. Kata tersebut sebenarnya 

berasal dari bahasa  Yunani, kemudian diadopsi menjadi salah satu 

perbendaharaan kosa kata Arab dan  masuk dalam sistem bahasa arab. 

Sejalan dengan itu dalam kamus Munawwir kata  tanda berasal dari kata : 

  ٣٨.جعل له علامة: وسما وسمة- ᘌسم - وسم

Menurut Paul Cobey dan Litza, semiotika berasal dari kata Yunani 

seme yang berarti penafsir tanda. Literatur lain menjelaskan bahwa semiotika 

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

adalah studi tentang tanda-tanda dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengannya: bagaimana tanda-tanda itu berfungsi, hubungannya dengan 

tanda-tanda lain, transmisinya, dan penerimaannya oleh mereka yang 

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

semiotika berarti studi sistematis tentang produksi dan interpretasi tanda, 

cara kerjanya, dan apa manfaatnya bagi k  ehidupan manusia. Pells 

mengatakan bahwa semiotika dan semiologi adalah ilmu yang mempelajari 

                                                             
37Muḥammad bin Mukrim bin Manẓūr al-Ifrīqī al-Miṣrī, Lisān al-'Arab, Vol. VI 

(Beirut: Dār Ṣādir, 2005), h. 308. 
38Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Cet.XIV; Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), h.1551 
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tanda secara umum, “semiotika ist die Wissenschaft von den Zeichen 

allgemein.39 

Tokoh penting dalam semiotika adalah Ferdinand de Saussure dan 

Charles Sanders Peirce. Saussure dan Pierce merupakan dua orang ahli yang 

saling tidak mengenal, tetapi memiliki konsep dan paradigma yang hampir 

sama. Saussure menggunakan istilah semiologi, sedangkan Peirce 

menggunakan istilah semiotika. Istilah semiotika lebih popula digunakan40 

Menurut Saussure, tanda adalah kesatuan dari bentuk penanda dan 

petanda atau ide. Dengan kata lain, penanda adalah bunyi yang bermakna 

atau coretan yang  bermakna. Jadi, penanda adalah aspek material dari suatu 

bahasa yakni apa yang  diakatan atau didengar serta apa yang ditulis dan 

dibaca. Petanda adalah gambaran  mental, pikiran, atau konsep. Jadi, petanda 

dalah aspek mental dari bahasa adapun  yang mesti diperhatikan adalah 

bahwa dalam tanda bahasa yang konkret, kedua  unsur tidak bisa dipisahkan. 

Tanda bahasa selalu mempunyai dua segi yaitu penanda  dan petanda 

(Signifer dan Signified). Suatu penanda tanpa petanda tidak berarti apa apa 

dan karena itu tidak merupakan tanda. Sebaliknya, suatu petanda tidak 

mungkin  disampaikan atau ditangkap lepas dari penanda, petanda atau apa 

yang ditandaka itu  termasuk tanda itu sendiri dan dengan demikian 

merupakan suatu faktor linguistis.59  

Menurut Pierce ada beberapa faktor yang menentukan adanya tanda 

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

berikut: 

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

umum: 

                                                             
39Ghaluh Syafeti, ‘Semiotika Riffaterre: Kasih Sayang Pada Puisi An Die Freude Karya 

Johann Christoph Friedrich Von Schiller, Skripsi’ (Universitas Negeri Yogyakarta, 2016). 

40Ghaluh Syafeti, ‘Semiotika Riffaterre: Kasih Sayang Pada Puisi An Die Freude Karya 
Johann Christoph Friedrich Von Schiller, Skripsi’ (Universitas Negeri Yogyakarta, 2016). 



44 
 

 
 

b. qualisigns, terbentuk oleh kualitas: warna hijau, 

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

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

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

hubungan tanda dan objek karena serupa, misalnya foto, indeks, 

hubungan tanda dan objek karena sebab akibat, seperti: asap danapi, 

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

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

g. rheme, tanda sebagai kemungkinan: konsep, dicisigns, dicent signs, tanda 

sebagai fakta: pernyataan deskriptif,  

h. argument, tanda tampak sebagai nalar: proposisi41 

Manfaat semiotika pada dasarnya adalah untuk menggali ide 

(concept) atau makna (signified atau signifie) yang berada dibalik tanda. Jika 

bahasa merupakan tanda yang paling penting, maka semiotika berguna untuk 

tanda-tanda kebahasaan (linguistik) yang ada pada karya sastra.42 

 Dalam puisi, pendekatan semiotika perlu digunakan, karena ia adalah 

aktivitas bahasa yang berbeda dengan pemakaian bahasa pada umumnya. 

Puisi senantiasa berbicara mengenai sesuatu secara tidak langsung dengan 

menyembunyikannya ke dalam suatu tanda.65 Oleh karena itu untuk 

menyingkapnya, ia perlu dikaji dengan teori dan metode tertentu, seperti 

teori semiotik Riffaterre dengan pembacaan heuristik dan hermeneutiknya. 

2. Semiotika Michael Riffaterre 

Secara garis besar semiotika Riffaterre dibagi menjadi empat, pertama 

ekspresi tidak langsung, pembacaan teks secara heuristik dan hermeneutik, 

matriks, model dan varian, dan hipogram.43 Dengan keempat langkah-

langkah yang ditawarkan oleh Riffaterre, menganalisis makna yang terdapat 

                                                             
41Ghaluh Syafeti, ‘Semiotika Riffaterre: Kasih Sayang Pada Puisi An Die Freude 

Karya Johann Christoph Friedrich Von Schiller, Skripsi’ (Universitas Negeri Yogyakarta, 
2016). 

42 Wildan Taufiq, Semiotika untuk Kajian Sastra dan al-Qur’an, h. 4 
43Pradopo, Beberapa Teori sastra, Metode kritik dan Penerapanya, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005), h.281 
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dalam puisi akan lebih mudah di dapat dan si pahami. Keempat langkah 

tersebut harus dilakukan untuk mendapatkan makna maupun kode-kode 

dalam puisi.  

 Semiotika Riffaterre ada empat langkah yang harus dilalui yang akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Pembacaan Heuristik dan Hermeneutika 

a. Pembacaan Heuristik 

Pembacaan heuristik adalah pembacaan tahap pertama yang dikenal 

dengan first order semiotics system di dalam konstruksi semiotika Rifaterre 

yang bersifat mimesis.44 Pembacaan ini didasarkan pada sistem dan konvensi 

bahasa. Mengingat bahasa memiliki arti referensial, maka untuk 

menangkap arti, harus memiliki kompetensi linguistik. Pembacaan heuristik, 

pada dasarnya merupakan interpretasi tahap pertama, yang bergerak dari 

awal ke akhir teks sastra, dari atas ke bawah mengikuti rangkaian 

sintagmatik.45 

Bahasa mempunyai makna langsung dan tidak langsung, sehingga 

untuk mengungkapkan makna harus ada keterampilan berbahasa. 

Pembacaan heuristik merupakan penafsiran makna pada tahap pertama dari 

awal teks hingga akhir teks sastra.46 Termasuk juga keterampilan pembaca 

dalam melihat keganjilan antar kata yang disebut juga dengan penyimpangan 

gramatikal, yaitu menangkap ketidakgramatilan. Keterampilan melihat 

ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa frasa atau kata tidak hanya 

                                                             
44Mimesis adalah salah satu pengkajian karya sastra yang berupaya memahami 

hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Kata mimetik berasal dari kata 
mimesis (bahasa Yunani) yang berarti tiruan. Wiyatmi, Pengantar Kajian Sastra, h. 79. Lihat 
juga Partini Sardjono Pradotokusumo, Pengkajian Sastra (Cet.II; Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2008), h. 76 

45 Ratih, hal. 6 
46 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik Dan Modern (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2009), h. 34. 
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dipahami secara harafiah tetapi dapat dipahami jika terjadi transformasi 

semantik. Misalnya saja membaca frasa atau kata yang berbentuk kiasan.47 

Jadi, pembacaan heuristik adalah pembacaan semiotik tingkat 

pertama, yaitu berdasarkan struktur kebahasaan yang menerjemahkan 

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

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

tersebut secara tekstual. 

b. Pembacaan Hermeneutik 

Pembacaan hermeneutik dilakukan setelah pembacaan heuristik dan 

merupakan pembacaan sistem semiotik tingkat kedua. Pembacaan 

hermeneutik adalah pembacaan ulang (retroaktif) sesudah pembacaan 

heuristik dengan memberi konvensi sastranya.48 Pembacaan hermeneutik ini, 

mengatur sistem tanda-tanda struktural bahasa. Dari pembacaan 

hermenueutik muncul variasi bahasa serta relasi variannya kemudian 

membentuk kesatuan makna yang jelas. Akibat dari pembacaan hermeneutik 

sebagai sistem pokok pemaknaan hadir pada bagian akhir teks.49 Itu berarti 

bahwa teks tersebut harus dimaknai secara menyeluruh dan tidak sekedar 

perbagiannya saja. 

2. Ketidaklangsungan Ekspresi 

Dalam pembacaan puisi maupun kosa kata yang dipakai dalam puisi 

tidak ada makna yang menggambarkan secara langsung. Pasti penggunaan 

kata-kata dalam puisi memiliki makna yang disampaikan dengan mengiaskan 

atau mengandaikan. Tentu melalui proses pemaknaan masing-masing 

individu. Seperti yang Riffaterre kemukakan dalam bukunya yang berjudul 

semiotics of poetry mengatakan bahwa puisi dari waktu ke waktu senantiasa 

berubah. Perubahan itu disebabkan oleh perbedaan konsep estetik dan 
                                                             

47Novi Siti Kussuji Indrastuti, Semiotika: Michael Riffaterre dan Roland 
Barthes (Yogyakarta, 2007).  

48Rahmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya 
(Yogyakarta: Pustidaka Pelajar, 2003), h. 135. 

49Jafar Lantowa, et al. Semiotika Teori, Metode, dan Penerapannya dalam Penelitian 
Sastra (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 110 
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evolusi selera. Namun ada satu hal yang tidak mengalami perubahan yakni, 

puisi itu merupakan ekspresi tidak langsung.50 Ketidaklangsungan  Ekspresi 

menurut Riffaterre diakibatkan oleh tiga hal yakni, pergantian arti (displacing 

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

(creating of meaning.51 

a. Penggantian arti (displacingnof  meaning)  

Penggantian arti (displacing of meaning) adalah perubahan arti dari 

kata-kata yang ada pada puisi tidak menggunakan arti yang sebenarnya. 

Menurut Riffaterre pergantian arti disebabkan oleh penggunaan bahasa 

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

dan perumpamaan epos.  Dalam buku karangan Pradopo, Altenbernd 

menjelaskan bahwa metafora adalah kiasan yang menyatakan sesuatu 

sebagai hal yang sama dengan sesuatu lain yang sebenarnya tidak ada kaitan 

sama sekali. Metonimi adalah kiasan pengganti nama seperti Sungai Ciliwung 

yang diganti namanya dengan Sungai Kesayangan dalam sajak Toto Sudarto 

Bachtiar.52 

1) Simile  

Simile adalah bahasa kiasan yang  menyamakan satu hal dengan hal lain 

yang menggunakan kata-kata pembanding seperti: bak, bagai, seperti, umpama, 

ibarat, laksana, dan sebagainya.53  

Adapun dalam ilmu balagāh, simile di kenal dengan tasybih yang 

dimana salah satu bagian dari ilmu bayan. Tasybih secara etimologis 

tasybih bberarti penyerupaan. Sedangkan secara terminologis adalah 

menyerupakan menyerupakan antara dua perkara atau lebih yang memiliki 

                                                             
50Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry, (Bloomington-London: Indiana University Press, 

1978), h.1 
51Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry, h.1 
52Sri Setyarini, “Puppets Show,” Pendidikan, 11.1 (2010), 1–6.  
53 Rahmat Djoko Pradopo, pengkajian Puisi, V (y: Gajah Mada University Press, 

1997). 
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kesamaan sifat (satu atau lebih) dengan suatu alat karena ada tujuan yang 

dikehendaki oleh pembicara.54 

2) Metafora 

Metafora adalah bahasa kiasan yang mengumpamakan atau 

mengganti sesuatu dengan hal dengan tidak menggunakan kata 

pembanding.55 Dalam buku karangan Pradopo, Altenbernd menjelaskan 

bahwa metafora adalah kiasan yang menyatakan sesuatu sebagai hal yang 

sama dengan sesuatu lain yang sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali.  

Adapun dalam ilmu balagāh, metafora di kenal dengan istiʻārah  yang 

dimana salah satu bagian dari ilmu bayan. Istiʻārah merupakan salah satu 

bagian dari majāz al-lugawi. 

3) Personifikasi 

Personifikasi adalah bahasa kiasan yang menggambarkan sifat-sifat 

manusia pada binatang, tumbuhan, benda atau konsep.56  

Personifikasi dala ilmu balagah disebut juga majaz lugawi 

4) Sinekdoki 

Sinekdoki merupakan bahasa kiasan yang menyebutkan sebagian 

untuk semua. Pradopo menyebutkan bahwa sinekdoki terdiri dari dua 

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

pro parte: keseluruhan untuk sebagian. 

5) Metonimia 

Altenbernd mengatakan bahwa metonimia adalah penggunaan atribut 

sebuah objek atau sesuatu yang sangat dekat berhubungan dengannya untuk 

menggantikan objek tersebut. Sependapat dengan Altenbernd, Cuddon 

mengungkapkan bahwa apabila nama sebuah atribut atau benda diganti 

dengan benda itu maka disebut metonimia. 

                                                             
54Ahmad Al-Hasyimiy, Jawahir al-Balaghah fi al-Ma’ani wa al-Bayan wa al-Badi (Indoneia: 

Maktabah DarIhya al-Kutub al-Arabiyyah, 1960). 
55Muhammad Lutfi, Semiotika Rifattere dan Penerapannya, (Pati, ebtz 2022),Pradopo, 

2003: 124 
56Atriani Yessi Wijayanti, Terampil Membaca Dan Menulis Puisi (Gue Pedia, 2022). 
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Metonimia dalam balagah di sebut dengan kināyah.  Kināyah adalah 

Lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya, 

disamping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya.57 

6) Alegori 

Alegori adalah   cerita   kiasan   yang   mengisahkan   kejadian   lain. 

Perrine mengatakan bahwa allegori adalah metafora yang dilanjutkan. 

7) Perumpamaan Epos 

Perumpamaan epos yaitu perbandingan yang dilanjutkan dengan cara 

melanjutkan sifat-sifat pembandingnya. Pada mulanya penulis membuat 

suatu perbandingan kemudian dilanjutkan melalui frasa atau kalimat. 

b. Penyimpangan Arti (Distorsing of Meaning) 

Adapun Penyimpangan arti atau distorting of meaning dikemukakan 

Riffaterre bahwa itu terjadi apabila dalam sajak terdapat ambiguitas, 

kontradiksi, dan nonsense.58 

a. Ambiguitas 

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

mempunyai arti ganda atau multi tafsir. 

b. Kontradiksi 

Kontradiksi dapat terjadi karena ironi dan paradoks. Ironi merupakan 

kata kiasan yang digunakan untuk menyampaikan maksud secara 

berlawanan dari kenyataan. Ironi biasanya digunakan untuk mengejek atau 

sebagai sindiran. 

c. Paradoks  

Merupakan majas yang membandingkan dua hal yang sangat bertolak 

belakang. Sering kali kontradiksi membuat orang berpikir, membuat orang 

tersenyum, atau membuat orang merasa kasihan terhadap sesuatu yang 

menyedihkan. Hal tersebut sangat menarik perhatian. 

                                                             
57bBasyuni abdu Al-Fattah, Ilmu bayān (Dirāsah Tahlīliyah li Masāil Al-bayān) (Kairo: 

Muassasah al-Mukhtār, 2015). 
58Rachmad Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya, 

h. 125 
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d. Nonsense 

Nonsense adalah kata-kata yang tidak mempunyai arti secara 

linguistik karena tidak terdapat dalam kosakata dan muncul karena 

permainan bunyi. Nonsense dapat terbentuk dari penggabungan dua kata 

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

menimbulkan asosiasi tertentu dan menimbulkan arti dari dua segi. 

a. Penciptaan Arti (Creating or Meaning) 

Menurut Riffaterre penciptaan arti terjadi jika ruang teks berlaku 

sebagai prinsip pengorganisasian untuk membuat tanda-tanda keluar dari 

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

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

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

tidak memiliki makna yang jelas namun, ketika ditafsirkan secara 

keseluruhan ternyata memiliki makna yang dalam. Dengan kata lain 

penciptaan arti disebabkan oleh rima, enjambement,dan tipografi.59 

1) Rima 

Rima adalah persajakan dalam puisi. Menurut Aminuddin rima adalah 

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

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

kesan tertentu sehingga menguatkan maksud penulis. Jenis- jenis rima 

berdasarkanbaris dalam puisi terbagi menjadi rima eksternal dan internal. 

Rima eksternal berarti persajakan antar baris dalam bait, sedangkan rima 

internal adalah persajakan dalam satu baris. Rima internal terdiri dari 

asonansi (persamaan bunyi pada vokal) dan aliterasi (persamaan bunyi pada 

konsonan). Rima eksternal terbagi menjadi empat macam, yaitu rima kembar 

atau dalam bahasa Jerman disebut der Paarreim (a-a-b-b), rima silang atau 

der Kreuzreim (a-b-a-b), rima berpeluk atau der umarmende Reim (a-b-b-a) 

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

2) Enjambement 
                                                             

59 Michael Riffaterre. Semiotics of poetry. Reprint Edition. (Bloomington: Indiana 
University,1984) 
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Enjambement merupakan perloncatan kesatuan sintaksis dari suatu 

bariske baris berikutnya. Fungsi dari enjambement adalah suatu kata atau 

frasa yang mengaitkan antara bagian baris sebelum dan sesudahnya. 

Enjambement juga memberikan penekanan/penegasan pada baris tersebut. 

Selain itu menurut Sayuti perloncatan baris dalam puisi (enjambement) 

berfungsi untuk menonjolkan pikiran secara ekspresif dan kadang-kadang 

juga dipergunakan untuk menimbulkan tafsir ganda, hingga lebih 

memperkaya isi puisi yang dimaksud. Dalam bahasa Jerman disebut juga 

Zeilensprung. 

3) Tipografi 

Tipografi adalah bentuk visual puisi yang berupa tata huruf dan tata 

baris dalam karya puisi. Fungsi dari tipografi adalah untuk mendapatkan 

bentuk visual yang menarik serta untuk menegaskan suatu makna atau 

ekspresi penulis melalui penonjolan suatu kata, frasa ataupun kalimat.60 

3. Menemukan Matriks, Model dan Varian Puisi 

Puisi menjadi sebuah impian untuk seorang penyair cinta maupun 

kehidupan. Namun dalam perkembangannya matriks menjadi model yang 

ditransformasikan menjadi varia-varian oleh seorang penyair yang dalam 

bentuk puisi. Riffaterre dalam bukunya yang berjudul semiotics of poetry 

mengatakan bahwa matriks ini berupa satu kata, gabungan kata, bagian 

kalimat sederhana.61 Itu artinya bahwa matriks dalam karya sastra, puisi 

khususnya sangatlah menentukan keindahannya dikarenakan matrik di poles 

atau dibungkus oleh model yang biasanya berupa kiasan untuk mengiaskan 

sebuah kata-kata dalam puisi. Sehingga, keindahan matriks dalam puisi 

sangatlah menentukan karena matriks tidak secara jelas (butuh penafsiran 

hermeneutika) digambarkan dalam puisi, bentuk varian yang menjelaskan 

matriks dalam puisi secara lugas dan gamblang. Untuk “membuka” sajak 

                                                             
60 Michael Riffaterre. Semiotics of poetry. Reprint Edition. (Bloomington: Indiana 

University,1984) 
61Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry, h.25 
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supaya dapat mudah dipahami, dalam konkretisasi puisi, haruslah dicari 

matriks atau kata-(kata) kuncinya. Kata-kata kunci adalah kata yang menjadi 

kunci penafsiran sajak yang dikonkretisasikan.62  Artinya matriks adalah kata 

kunci yang yang terdapat dalam teks puisi yang menjadi model-model dalam 

kata-kata puisi dan ditransformasikan ke dalam varian-varian. 

4. Hipogram (hubungan intertekstual) 

Untuk mengetahui makna dalam puisi diperlukan cara lain yakni 

dengan cara hipogram atau melihat makna hubungan antar sajak dalam teks 

sastra. Dikemukakan oleh Riffaterre dalam Pradopo bahwa sajak itu adalah 

response (jawaban, tanggapan) terhadap sajak sebelumnya.Artinya sajak 

satu dengan sajak yang lain adalah jawaban dari sajak sebelumnya yang 

membuat puisi itu mengalami sebuah ambiguitas, kontradiksi maupun 

nonsense.63 Riffaterre mengatakan bahwa sajak itu adalah jawaban atau 

tanggapan terhadap sajak sebelumnya. Tanpa menempatkan sajak pada 

urutan kesejarahan, maka makna sebenarnya sajak itu tidak akan terungkap. 

Menurut Riffaterre dikutip dalam bukunya Teeuw meyakini bahwa karya 

sastra tidak lahir dalam kekosongan budaya. Karya sastra ada sebagai sarana 

komunikasi, yang maknanya dapat berupa penyimpangan atau tanggapan 

dari karya sastra sebelumnya. Artinya karya sastra lahir dari sebuah 

fenomena-fenomena sosial maupun konflik sosial dari gejala itulah karya 

sastra lahir. Sehingga karya disebutkan bahwa karya sastra lahir tidak dalam 

kekosongan budaya melainkan dari segala bentuk permasalahan sosial yang 

dituangkan ke dalam karya sastra, sehingga dalam karya sastra memiliki 

makna yang tersirat yang harus dikupas secara mendalam.   

Dengan adanya gejala maupun konflik yang ada, maka penyair 

melakukan peresapan dan penghayatan terhadap peristiwa yang 

ditransformasikan ke dalam sajak. Transformasi ini disebut sebagai 

                                                             
62Pradopo, PengkajianPuisi, (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2010), h.299 
63Pradopo, PengkajianPuisi, h.300 



53 
 

 
 

hipogram oleh Riffaterre.64 Dalam artian lain hipogram merupakan sebuah 

sistem tanda yang berisi setidaknya sebuah pernyataan yang bisa saja 

sebesar sebuah teks, bisa hanya berupa potensi sehingga terlihat dalam 

tataran kebahasaan, atau bisa juga aktual sehingga terlihat dalam teks 

sebelumnya. Sehingga dapat diartikan bahwa hipogram adalah teks tidak 

dapat terlepas dari teks sebelumnya yang menjadi latar penciptaan teks baru. 

Semiotika Riffaterre, yang dikenal dengan pendekatan semiotik terhadap 

puisi, dapat digunakan untuk menganalisis lagu "Ya Ummi" karya Ahmed 

Bukhatir. Riffaterre fokus pada proses pembacaan atau penafsiran teks 

melalui dua tahap: heuristik (membaca secara langsung dari teks) dan 

hermeneutik (membaca secara mendalam untuk menemukan makna yang 

lebih tersembunyi melalui transformasi, regresi, dan hipogram). 

 

  

                                                             
64Pradopo, Beberapa Teori sastra, Metode kritik dan Penerapanya, h.300 
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BAB III 

AHMED BUKHATIR DAN LAGU YA UMMI 

A. Biografi  Ahmed Bukhatir 

Bernama lengkap, Ahmed Abdul Rahman Muhammad bin Syafi bin 

Abdullah Bukhatir (رطاخوب الله دبع نب يفاش نب دمحم نمحرلادبع دمح). Ia lahir pada 

tanggal 16 Oktober 1975 (usia 48 tahun) di Sharjah, Uni Emirat Arab. Ahmed 

adalah anak ke lima dari sepuluh bersaudara. Ahmed berasal dari keturunan 

Arab terpandang. Ayahnya adalah seorang pengusaha terkenal di Uni Emirat 

Arab, bernama Abdul Rahman Bukhatir. Selain pembisnis sukses ayahnya 

juga pengusaha di bidang media serta menjadi administrator olahraga kriket. 

Ayah Bukhatir adalah pendiri Bukhatir Group yang bergerak di bidang 

konstruksi, pendidikan, teknologi informasi, real estate, belanja, olahraga dan 

rekreasi. Dia juga mendirikan saluran TV olahraga Ten Sports.1 Ahmed juga 

merupakan salah satu anggota dari Dewan Direksi Bukhatir Group bersama 

dengan kakaknya Salah Bukhatir yang menjabat sebagai CEO Bukhatir Group. 

Ahmed menyelesaikan studi sarjananya pada tahun 1999 dan lulus dari 

Departemen Sistem Informasi Manajemen dari Universitas Sains dan 

Teknologi Al Ain, dengan predikat sangat baik (cumlaude). 

1. Karir dalam Bidang Musik 

Ahmed Bukhatir adalah vokalis Emirati yang memulai karir 

bernyanyinya pada tahun 1989 dan menjadi salah satu penyanyi yang paling 

terkemuka di kanca industri musik, terbukti dengan jumlah konser yang dia 

lakukan di negara Arab, belum lagi konsernya di Eropa. Dia telah 

berpartisipasi dalam banyak festival, termasuk di antaranya negara Yaman, 

Kuwait, India, Afrika Selatan, Inggris, London, Canada, Australia, Amerika 

Serikat dan negara lainnya. Dia memasuki dunia musik dengan maksud untuk 

menyebarkan seruan dan pesan kemanusiaan dalam kehidupan, dengan 
                                                             

1Smangoarisson, “Abdul Rahman Bukhatir.” 
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menjangkau orang-orang dari semua lapisan masyarakat dengan karya-

karyanya. Selain itu, dalam nyanyiannya, Bukhatir berfokus pada masalah 

agama dan sosial yang diabaikan orang. Pada awal tahun 1996, dia 

merombak empat buah lagu dan mendapat sambutan antusias dari teman 

serta keluarga, yang kemudian menjadi titik awal dia berambisi untuk 

mendedikasikan diri belajar musik dan bagaimana memanfaatkannya dalam 

lagu Islam, belajar seni tangga nada musik serta berlatih vokal bahasa Arab. 

Menurut Ahmed, lagu kebangsaan Islam adalah seni rupa yang menampilkan 

berbagai bentuk panggilan untuk kebenaran dan kebajikan, dan 

menanamkan prinsip-prinsip luhur, panggilan kepada Tuhan dan moral yang 

baik, dan fungsinya untuk melayani masyarakat.2  

Pada tahun 1999, dia mengeluarkan album pertamanya bersama 

sekelompok vokalis. Lagu yang dibawanya adalah “Midnight” dan semua 

orang merespon dengan baik. Pada tahun 2000, mereka merilis lagu 

“Jerusalem Calls Us”. Album pertamanya mencapai persentase penjualan 

yang sangat besar di berbagai negara Arab dan negara asing. Kemudian pada 

tahun-tahun berikutnya, dia berhasil merilis albumalbum baru, di antaranya; 

Hasanat, Dani’, Samtan dan Fartaqi. Di antara semua albumnya, Ahmed lebih 

suka album Hasanat.  

Ahmed memulai pengalaman bernyanyinya dengan bahasa Inggris 

melalui program radio udara di Sharjah. Semasa kecil dia suka membaca Al-

Qur’an di radio sekolah dan mengaji pada musim panas bersama teman-

temannya. Keputusan Ahmed bernyanyi dalam bahasa Inggris, tujuannya 

bukanlah untuk meningkatkan popularitas diri atau ketenaran, dia 

berprinsip bahwa apa yang dia nyanyikan untuk menyebarkan seruan di 

antara saudara-saudara non-Arab agar mereka mengetahui agama dan nilai-

nilai agama Islam. Motif awalnya, berasal dari pengalaman yang dia alami 

                                                             
2Jamila Ismail, “No Title,” 2008 <https://www-albayan-ae.translate.goog/five-

senses/2008-11-261.695240?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc> [diakses 30 
November 2024]. 
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pada tahun 2004 sesaat dia memutarkan ulang hasil rekaman lagu yang 

ditulis oleh Muhammad al-Suwaidan yang memunculkan reaksi teman-teman 

non-Arabnya akankeingintahuan isi dari lagu Islam tersebut. Dalam 

keputusan tersebut dia membawa seluruh tim ahli seni Inggris untuk 

membantu mempelajari melodi Barat dan memilih lokasi syuting yang sesuai 

untuk lagu-lagu tersebut.   

2. Karir dalam Bidang Administrasi   

Selain berkecimpung dalam bidang musik, dia juga berkarir dalam 

bidang administrasi bisnis. Pada bidang administrasi bisnis, dia menjabat 

sebagai Direktur Eksekutif perusahaan “Promax Middle East” pada usia yang 

sangat muda, dan pada tahun 2005 perusahaan tersebut, di bawah 

kepemimpinan dan pengawasannya, dapat memperoleh penghargaan untuk 

agen hubungan masyarakat terbaik di Timur Tengah.  

3. Karir dalam Bidang Sastra  

Bukhatir memenangkan Penghargaan Montegrappa untuk karya fiksi 

pertama di Emirates Airline Festival for Literature 2016, untuk novelnya 

"The Dragon Boy".3  Dalam novelnya ia bercerita tentang “Seorang remaja 

yang mendapati dirinya tumbuh di sebuah desa yang tidak menyadari fakta 

bahwa pada kenyataanya dia adalah seekor naga. Ketika sifatnya yang 

tertekan memaksanya untuk berubah di hadapan semua penduduk desa, dia 

dijauhi dari desa dan dipaksa untuk mencari keluarga aslinya dan mencari 

tahu mengapa dia dikutuk dan siapa yang melakukan ini padanya. Dalam 

proses menemukan jati dirinya yang sebenarnya, dia menghadapi banyak 

masalah, melawan iblis dalam dirinya dan mencoba berdamai dengan 

ketakutan dan emosinya sampai dia menghadapi penjahat jahat sejati yang 

tujuan utamanya adalah menghancurkan dunianya dan orang-orang yang dia 

cintai”. Novel yang dia tulis pada intinya ingin mengajarkan kepada kita 

bagaimana seseorang bisa tanpa pamrih menempatkan hidupnya sendiri 
                                                             

3“Dikutip dari<httups://www.albayan.ae/five-senses/mirrors/2016-0327-1.2604235> 
[diakses 30 November 2024].  
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sebelum orang lain dan itu hanya bisa dicapai ketika kita berdamai dengan 

diri sendiri.  

4. Prestasi dan Kontribusi   

a. Pada tahun 2007, dia ditunjuk sebagai anggota Dewan Konsultatif Emirat 

Sharjah dan menjabat sebagai Ketua Komite Urusan Pendidikan, Pemuda, 

Kebudayaan dan Penerangan selama sesi reguler pertama dari masa jabatan 

legislatif ke-lima.  

 b. Pada tahun 2010, Ahmed dipilih oleh du Telecom untuk menjadi duta 

besarnya yakni sebagai duta perusahaan selama konferensi pers yang 

diadakan di Millennium Hotel di Emirate of Sharjah Konferensi tersebut 

dihadiri oleh Farid Faraidooni, Chief Commercial Officer at du, dan Hala 

Badri, Wakil Presiden Eksekutif untuk urusan media dan komunikasi di du 

dan sejumlah besar profesional media dan mereka yang tertarik dengan 

urusan keagamaan. 

 c. Pada tahun 2018, Ahmed dianugerahi gelar Duta Kreativitas Ilmiah di 

Timur Tengah oleh Schools of Creative Science di Uni Emirat Arab, selama 

partisipasinya dalam upacara wisuda angkatan terakhir siswa Schools of 

Creative Sains, menjadi duta dalam kampanye medianya dan dalam berbagai 

konferensi dan kegiatan pada upacara yang sama, dirilis video klip lagu "Let's 

Go", yang difilmkan dan diproduksi bekerja sama dengan Yayasan Sekolah 

Kreativitas. Pada tahun yang sama pula ia dinobatkan sebagai "Duta Besar 

Emirati Singing" oleh Dewan Majlis Ramadhan, yang diselenggarakan oleh 

Klub Pers Sharjah dari Kantor Media Pemerintah Sharjah .  

 d. Pada 2019, Bukhatir menjadi salah satu anggota juri bersama Lotfi 

Bouchnak dari Tunisia dan Yassin El Tohamy dari Mesir dalam program 

Sharjah Munshid dalam sesi kedua belas, yang disiarkan di Sharjah TV.  

 

B. Macam- Macam karya Ahmed Bukhatir 
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 Ahmed Bukhatir terbilang musisi yang aktif pada platform media 

sosial, yaitu pada media instagram, twitter, facebook, tiktok dan youtube 

dengan nama akunnya @ahmedbukhatir. Dan berikut ini deretan-deretan 

lagunya berdasarkan kategori album yang telah dirilis oleh Ahmed Bukhatir 

1. Ya Adheeman, 2003  

2. Al Hijab, 2003 

 3. Zawjati, 2005 

 4. Ya ummi, 2005  

5. Iqra, 2005 

 6. Thalaseemia, 2005  

7. Ayuhal hadi, 2007 

8. Nasheed ya adheeman  

9. Yateem, 2016 

 10. Ya Bunaya 

 11. Ya man yara, 2003 

12. Ya ilahi, 2010  

13. Ramadhan, 2011 

 14. Talib Al-Ilm, 2003  

15. Zayed Al-Wafa, 2001  

16. Sheytani, 2018 

 17. Al-Qur’an, 2002  

18. Ya Akhi, 2005 

 

C. Lagu “ Ya Ummi”  

 لسوف أعود ʮ أمي أقبل رأسكِ الزاكي
 أبثكِ كل أشواقي وأرشف عطر يمناكِ 

 أمرغ في ثرى قدميكِ خدي حين ألقاكِ 
 أرُوَّي التـُرْب من دمعي سروراً في محياكِ 
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 فكم أسهرت من ليلِ لأرقد ملء أجفاني
ت من جوفٍ لترويني بتحنانوكم أظمئ  

 ويوم مرضت لا أنسى دموعاً منك كالمطرِ 
 وعيناً منك ساهرةً تخاف علي من خطرِ 

 ويوم وداعنا فجراً وما أقساه من فجرِ 
 يحار القول في وصف الذي لاقيتِ من هجر

 وقلتِ مقالة لا زلت مدكراً đا دهري
 محالٌ أن ترى صدراً أحن عليك من صدري

راً أحن عليك من صدريمحالٌ أن ترى صد  

 لسوف أعود ʮ أمي أقبل رأسكِ الزاكي
 أبثكِ كل أشواقي وأرشف عطر يمناكِ 

 أمرغ في ثرى قدميكِ خدي حين ألقاكِ 
 أرُوَّي التـُرْب من دمعي سروراً في محياكِ 

 ببركِ ʮ منى عمري إله الكون أوصاني
 رضاؤكِ سر توفيقي وحبكِ ومض إيماني

لكون أوصانيببركِ ʮ منى عمري إله ا  
 رضاؤكِ سر توفيقي وحبكِ ومض إيماني

 وصدق دعاؤكِ انفرجت به كربي وأحزاني
 ودادكِ لا يشاطرني به أحد من البشر
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 فأنتِ النبض في قلبي وأنتِ النور في بصري
 وأنتِ اللحن في شفتي، بوجهك ينجلي كدري

 إليكِ أعود ʮ أمي، غدا أرʫح من سفري
غصن ʪلزهرويبدأ عهدي الثاني ويزهو ال  

 إليكِ أعود ʮ أمي، غدا أرʫح من سفري
 ويبدأ عهدي الثاني ويزهو الغصن ʪلزهر

 لسوف أعود ʮ أمي أقبل رأسكِ الزاكي
 أبثكِ كل أشواقي وأرشف عطر يمناكِ 

 أمرغ في ثرى قدميكِ خدي حين ألقاكِ 
 أرُوَّي التُـرْب من دمعي سروراً في محياكِ 
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BAB  IV 

ANALSIS SEMIOTIKA  MICHAEL RIFFATERRE PADA REPRESENTASI 

CINTA DAN SPIRITUALITAS DALAM LIRIK LAGU “YA UMMI” 

A. Analisis Hubungan Antara Cinta Kepada ibu dan Elemen Spiritualitas  
Melalu Pembacaan Heuristik dan Hermeneutik dalam Lirik Lagu “Ya 
Ummi” 

1. Pembacaan Heuristik lirik lagu Ya Ummi 

Bait Pertama sebagai berikut: 

 أᢝᣤ أقᘘل رأسكِ الزاᘌ  ᢝᣝا لسوف أعود

 Partikel  ل  yaitu lam  al- ibtida  yang biasanya berfungsi penekanan 

pada awal kalimat,1 dan kata سوف merupakan partikel yang digunakan 

untuk menunjukkan masa depan (akan).2 Kata أعود berasal dari kata 

kerja -عاد  ᘌعود  yang berarti aku kembali.3 Partikel ᘌا    memiliki arti  alat 

panggilan (wahai).4 Partikel  ᢝᣤأ berasal  dari kata الأم yang bermakna 

orangtua perempuan (ibu) dan partikel  merupakan kata ganti yang  ي

bersambung (pembicara) yang di jar bermakna ( ku) .5 Kata لأقᘘ   berasal dari 

kata kerja  muḍāri  berasal رأسكِ  ᘌ  yan berarti saya mencium.6 Kataقᘘّل - قᘘّل 

dari kata رأس bermakna kepala7, dan parrtikel ك merupakan kata ganti yang 

                                                             
1Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb, 4 ed. (Libanon: Dār Al-Kutub Al-

Alamiyah, 2007), h. 366.  
2Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, 4 ed. (Qāhirah: Al-Syuruq Al 

Dāuliyah, 2004), h. 464.  
3Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah (Bairut: Al-Maṭba’ah Al-Kaṡūlikiyah), tth, h. 536.  
4Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb, h. 482.   
5Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 28.   
6Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah (Bairut: Al-Maṭba’ah Al-Kaṡūlikiyah),  h. 607.  
7Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 242.  
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bersambung (pembicara) yang di jar bermakna (mu).8 Kata ا ᢝᣝلزا   bermakna 

suci.9 

Bait kedua sebagai berikut: 

ᢝ وأرشف عطر ᘌمناكِ 
ᡨᣚل أشوا ِأبثك 

Kata  ِأبثك berasal dari kata kerja ثᗷ - ثᘘي  yang bermakna 

menyebar,10 dan  merupakan kata ganti yang bersambung (pembicara) ك 

yang di jar bermakna (mu).11  Kata ل isim yang mengumpulkan bagian-

bagian, Lafaz tunggal yang bermakna semua.12 Kata  ᢝ
ᡨᣚأشوا  jamak taksir dari 

kata شوق yang artinya kerinduan,13 dan ي  merupakan kata ganti yang 

bersambung (pembicara) yang di jar bermakna ( ku).14  Partikel  و  adalah 

waw ataf yan artinya dan,15 أرشف berasal dari kata  يرشف - شفر  yang artinya 

saya menghirup.16 Kata عطر  yang berarti wangi.17 Kata  ِمناكᘌ berasal dari 

kata  ᡧᣎمᘌ bermakna kebalikan dari tangan kiri (kanan),18 dan partikel ك kata 

ganti yang bersambung (pembicara) yang di jar bermakna (kepadamu).19 

Bait ketiga 

ᡧ ألقاكِ  أمᖁغ ᢕᣌكِ خدي حᘭثرى قدم ᢝ
ᡧᣚ 

Kata  غᖁأم berasal dari kata kerja غᖁغ -مᖁمᘌ   bermakna .20 Kata  ᢝ
ᡧᣚ adalah 

huruf jar yan bermakna di dalam/di.21 Kata ثرى bermakna debu.22 kata   قدمᘭكِ 
                                                             

8Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb, h. 335. 
9Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah (Bairut: Al-Maṭba’ah Al-Kaṡūlikiyah), h. 303.  
10Ma’lūf.   
11Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 335. 
12Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 352. 
13Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 300.  
14Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 481.  
15Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 468.  
16Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 262.  
17Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 607.  
18Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1067. 
19Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 335. 

 
20Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah (Bairut: Al-Maṭba’ah Al-Kaṡūlikiyah), h. 757. 
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berasal dari kata قدم yan bermakna kaki,23 dan partikel ك kata ganti yang 

bersambung (pembicara) yang di jar bermakna (mu).24 Kata خدي yang 

bermakna bagian samping wajah (pipi).25 Kata  ᡧ ᢕᣌح yang bermakna satuan 

waktu yang tidak di ketahui, panjang atau singkat.26 Kata  ِألقاك berasal dari 

kata لقاء bermakna bertemu,27 dan ك  kata ganti yang bersambung (pembicara) 

yang bermakna (mu).28 

Bait keempat 

ᢝ محᘭاكِ 
ᡧᣚ 

᠍
ب من دمᣃ ᢝᣙورا ْ ُᡨᣂي ال روَّ

᠑
 أ

Kata أرُوَّي berasal dari kata روي yan bermakna mengalir.29 Kata  

 yaitu التبعيد merupakan partikel jar yan bermakna من  berarti tanah.30 Kataالتـُرْب

sebagian(dari).31 Kata  ᢝᣙدم berasal dari kata دمع bermakna air mata,32 dan ي 

merupakan kata ganti yang bersambung (pembicara) yang di jar bermakna ( 

ku).33 Kata  
᠍
ᣃ bemakna kesenangan.34  Kata  ᢝورا

ᡧᣚ adalah huruf jar yan 

bermakna di dalam/di.35  Kata  ِاكᘭمح berasal dari kata  ᢝᣐ bermakna hidup.36  

Bait kelima 

 ᢝ
ᡧᣍلِ لأرقد ملء أجفاᘭفᜓم أسهرت من ل 

                                                                                                                                                                       
21Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 318. 
22Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 95. 
23Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 720. 
24Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 335. 
25Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 220. 
26Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 212. 
27Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah (Bairut: Al-Maṭba’ah Al-Kaṡūlikiyah), h. .730. 
28Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 335. 
29Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 384. 
30Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 83. 
31Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 481. 
32Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 296. 
33Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 481. 
34Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 427. 
35Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb, h. 318. 
36Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah (Bairut: Al-Maṭba’ah Al-Kaṡūlikiyah), h, 165.   
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Partikel ف  yaitu aṭaf  yang menunjukkan hubungan dengan kalimat 

sebelumnya.37 Partikel م yaitu kata tanya (Istifham) bermakna berapa 

banyak.38 Kata   أسهرت berasal dari kata سهر bermakna begadang(tidak tidur 

sepanjang malam).39 Partikel من memiliki fungsi التبعيد (menunjukkan sebagian 

dari sesuatu) bermakna dari.40 Kata  ِلᘭل bermakna terbenamnya matahari 

sampai terbitnya fajar.41 Kata  لأرقد berasal dari kata ل berfungsi al-Ta’lil 

(alasan atau sebab terjadinya perbuatan setelahnya). Kata ملء bermakna 

sepenuhnya..42 Kata   ᢝ
ᡧᣍأجفا bermakna pelupuk mataku.43 

Bait keenam  

ᢝ بتحنان
ᡧᣎᗫو ᡨᣂم أظمئت من جوفٍ لو 

  Partikel و aṭaf  bermakna menggabungkan sesuatu (dan).44 Partikel م 

yaitu kata tanya (Istifham) bermakna berapa banyak.45 Kata أظمئت berasal 

dari kata kerja   ᣥأظ bermakna membuat seseorang merasa haus,46 dan ḍāmir 

 berfungsi sebagai من untuk pelaku pertama tunggal (aku).47 Partikel ت

partikel jar (haus).48 Kata  ٍجوف  bermakna perut.49 Kata  ᢝ ᡧᣎᗫو ᡨᣂل berasal dari 

partikel ل berfungsi al-Ta’lil (alasan atau sebab terjadinya perbuatan 

setelahnya),50 kata تروي berasal dari kata روي bermakna memberi minum.51 

                                                             
37Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 303. 
38Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 355. 
39Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 458. 
40Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb, h. 318. 
41Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 50. 
42Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 882. 
43Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 127. 
44Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 468. 
45Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 355.  
46 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 577. 
47Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 125. 
48Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 341. 
49Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 149. 
50Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 366. 
51Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah, h, 289.  
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Partikel ب bermakna الاستعانة (dengan atau melalui ).52  Kata تحنان masdar 

dari kata  ّحن bermakna kelembutan.53  

Bait ketujuh 

 ᠒المطر منك 
᠍
 وᗫوم مرضت لا أᣓᙏ دموعا

 Partikel و aṭaf  bermakna menggabungkan sesuatu (dan).54 Kata يوم 

bermakna waktu dari terbit matahari sampai terbenamnya (hari).55 Kata 

 ḍamīr yang ت  bermakna sakit,56 dan مرض berasal dari kata مرضت

bersambung untuk menunjukkan orang pertama saya/ aku.57 Partikel  لا 

bermakna nafiyah (menegaskan bahwa sesuatu tidak akan terjadi atau tidak 

akan dilupakan).58 Kata ᣓأن berasal dari kata  ᢝᣓن bermakna aku lupa.59 

Kata  
᠍
  bermakna air mata yang banyak atau melimpah.60  دمع jamak dari دموعا

Partikel من bermakna dari.61 Pertikel ك ḍamīr yang bersambung( ibu).62 

Kata   ᠒المطر berasal dari partikel ك bermakna هᘭحرف تشب (seperti atau 

bagaikan,63 dan kata  ᠒المطر bermkna hujan.64 

Bait kedelepan 

 تخاف عᢝᣢ من خ
ً
 منك ساهرة

᠍
 طر᠒ وعينا

                                                             
52Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb, h. 289. 
53 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 203. 
54Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 468. 
55Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1067. 
56 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 763. 
57Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 125. 
58Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 381. 
59Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah , h. 708. 
60Ibn Manzūr, Lisān al-’Arab (Qairah: Dār al-Ma’ārif, 1119), h. 1422. 
61Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 341.  
62Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 335. 
63Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 333. 
64Ibn Manzūr, Lisān al-’Arab (Qairah: Dār al-Ma’ārif, 1119), h. 4223. 
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 Partikel و aṭaf  bermakna menggabungkan sesuatu (dan).65 Kata  
᠍
 عينا

masdar dari  ᡧ ᢕᣌع bermakna mata.66 Kata  
ً
 سهر isim fa’il berasal dari kata  ساهرة

bermakna begadang(terjag sepanjang malam).67 Kata تخاف berasal dari kata 

  عberasal dari kata ᣢ عbermakna dia takut (ibu).68 Partikel  ᢝᣢ خاف

bermakna ,dan ي  ḍamīr yang berambung(penulis).69 Partikel من bermakna 

dari.70 Kata خطر bermakna bahaya.71 

 Bait kesembilan 

 ᠒وما أقساه من فجر 
᠍
 وᗫوم وداعنا فجرا

 Partikel و aṭaf  bermakna menggabungkan sesuatu (dan).72 Kata يوم 

bermakna waktu dari terbit matahari sampai terbenamnya (hari).73  Kata 

 ) ḍamīr نا bermakna perpisahan,74 dan وداع berasal dari kata وداعنا

mutakallim) yang bersambung ( kami).75 Kata  
᠍
 فجر  masdar dari فجرا

bermakna ẓaraf zaman (fajar).76 Partikel و aṭaf  bermakna menggabungkan 

sesuatu (dan).77 Partikel ما ism mausul bermakna betapa.78  Kata أقساه bersal 

dari kata.79 Partikel. Kata فجر bermakna ẓaraf zaman (fajar).80  

  
                                                             

65Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 468. 
66 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 641. 
67Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah , h. 541. 
68 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 262. 
69 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 28. 
70Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 341.  
71 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 243. 
72 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1067. 
73Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1067. 
74Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah , h. 793. 
75 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1067. 
76 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 674. 
77 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1067. 
78 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 401. 
79Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah, h. 629. 
80 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 674. 
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Bait kesepuluh 

ᢝ وصف الذي لاقᘭت
ᡧᣚ حار القولᘌ من هجر 

 Kata حارᘌ  berasal  حار bermakna bingung( tak dapat dijelaskan).81  Kata 

ᘌقول -قال masdar dari القول  bermakna  perkatan ( kata- kata).82  Partikel  ᢝ
ᡧᣚ 

bermakna dalam atau tentang.83  Kata وصف masdar dari وصف bermakna 

mendekskripsikan atau menggambarkan84. Kata الذي ism mausul bermakna 

yang.85 Kata تᘭلاق berasal dari kata  ᢝ
ᡨᣚلا bermakna menemui.86  Partikel من 

bermakna tentang.87 Kata هجر bermakna mengabaikan, meninggalkan, atau 

perpisahan.88 

Bait kesebelas 

  و
ُ
 ق
᠔
 بها دهريل

᠍
 تِ مقالة لا زلت مدكرا

Partikel و aṭaf  bermakna menggabungkan sesuatu (dan).89 Kata  ِقلت 

berasal dari kata kerja lampau قال bermakna kamu berkata/ kamu 

mengatakan,90 dan  ت ḍamīr yang bersambung kepada (ibu).91 Kata مقالة 

berasal dari kata kerja  قال  bermakna ucapan.92  Kata لا زلت terdiri dari ل 

nafiyah (penyangkalan) bermakna tidak,93 dan kata زلت  berasal dari زال 

bermakna saya hilang.94 Kata  
᠍
 bermakna ذكر berasal dari kata  مدكرا

                                                             
81Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah, h. 160. 
82 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 767. 
83Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 303. 
84Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 84.  
85Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 63. 
86 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 836. 
87Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 341. 
88 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 982. 
89 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1067. 

 90 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 767. 
91Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 341. 
92Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 767.  
93Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 381. 
94Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 398.  
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mengingat.95 Partikel بها terdiri dari partikel ب yang men-jar bermakna 

dengan,96 dan ها ḍamīr yang bersambung (مقالة).97 Kata دهري berasal dar 

kata دهر bermakna usia,98 dan  ي ḍamīr mutakallim bermakna saya.99 

Bait kedua belas 

 أحن علᘭك من صدري
᠍
 محالٌ أن ترى صدرا

Kata   ٌمحال bermakna tidak mungkin.100 Partikel أن merupakan 

partikel  مصدري bermakna bahwa atau untuk.101 Kata ترى  kata kerja dari 

يرى-راى  bermakna  melihat.102 Kata  
᠍
 berasal أحن bermakna hati.103 Kata صدرا

dari kata kerja حن  -حنᘌ  bermakna saya merindukanmu.104 Kata كᘭعل terdiri 

dari partikel  ᢝᣢع bermakna kepada,105 dan  ك ḍamīr muttasil yang berrati 

kamu.106 Kata صدري bermakna hatiku.107 

Bait ketiga belas 

عمري إله ال ᡧᣎا مᘌ ِك ᢔᣂب ᢝ
ᡧᣍون أوصا 

Kata  ِك ᢔᣂب terdiri dari partikel ب yang di jar  bermakna sebab atau 

karena, kata   ِبرك bermakna berkah. Kata  ᡧᣎا مᘌ bermakna wahai harapan. Kata 

 bermkna الون  bermakna allah. Kata إله bermakna hidupku. Kata عمري

semesta alam. Kata أ ᢝ
ᡧᣍوصا  berasa kata kerja ᣔأو bermakna member wasiat 

                                                             
95 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 313. 
96Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 106. 
97Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 452.  
98Ibn Manzūr, Lisān al-’Arab (Qairah: Dār al-Ma’ārif, 1119), h. 1439.  
99 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 299. 
100 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 856. 
101Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 77. 
102 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 102. 
103 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 509. 
104 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 203. 
105Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 286. 
106Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 335. 
107Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah (Bairut: Al-Maṭba’ah Al-Kaṡūlikiyah), h. 418. 
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dan نnun lil wiqoyah.108 ي ḍāmir mutakallim yang bermakna “saya” (bisa laki-

laki/perempuan). 

Bait keempat belas 

 ᢝ
ᡧᣍماᘌكِ ومض إᘘوح ᢝ

ᡨᣛᘭتوف ᣃ ِرضاؤك 

Kata  ِرضاؤك berasal dari kata رضا bermakna kepuasan,109 dan ك ḍamīr 

yang menunjukkan kata ganti perempuan(mu).110 Kata ᣃ bermakna rahasia. 

111Kata  ᢝ
ᡨᣛᘭتوف kata kerja وفق bermakna suskses,112 ي ḍāmir mutakallim yang 

bermakna “saya” (bisa laki-laki/perempuan).113 Kata  ِكᘘوح terdiri dari 

partikel و aṭaf  bermakna menggabungkan sesuatu (dan).114 kata حب 

bermakna cinta,115 dan ك ḍamīr yang menunjukkan kata ganti 

perempuan(mu).116 Kata ومض bermakna cahaya.117 Kata إيماني bermakna 

imanku.118 

Bait kelima belas  

 وصدق دعاؤكِ انفرجت به كربي وأحزاني

Kata وصدق terdiri dari Kata partikel و aṭaf  bermakna 

menggabungkan sesuatu (dan).119 dan صدق berakmakna tulus.120. Kata  ِدعاؤك 

                                                             
108Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb , h. 439 
109 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 351. 
110Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 335. 
111Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah, h. 328. 
112Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah, h. 911. 
113Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 381. 
114 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1067. 
115Ibn Manzūr, Lisān al-’Arab (Qairah: Dār al-Ma’ārif, 1119), h. 742.  
116Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 335. 
117Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah, h. 919. 
118Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah, h. 18. 
119 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1067. 
120Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah, h. 419. 
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berasal dari kata دعا bermakna doa,121 dan ك ḍamīr yang menunjukkan kata 

ganti perempuan(mu).122 Kata انفرجت berasal dari kata انفرج bermakna 

melepaskan,123 dan ت ḍamīr yang tersembunyi ( ᢝᣦ).124  Partikel بها terdiri 

dari partikel ب yang men-jar bermakna dengan,125 dan ها ḍamīr yang 

bersambung (مقالة).126 Kata  كربي bermakna kesusahaanku.127 Kata  وأحزاني terdiri 

partikel و aṭaf  bermakna menggabungkan sesuatu (dan).128 kata   ᢝ
ᡧᣍأحزا  

bermakna kesedihanku.129 

Bait keenam belas 

 ودادكِ لا يشاطرني به أحد من البشر

  Kata  ِودادك berasal dari kata  ود bermakna kasih sayang,130  dan ك ḍamīr 

yang menunjukkan kata ganti perempuan(mu).131 Partikel  لا bermakna 

nafiyah (menegaskan bahwa sesuatu tidak akan terjadi atau tidak akan 

dilupakan).132 kata  يشاطرني kata kerja dari يشاطر  - شاطر  bermakna berbagi,133 ي 

ḍāmir mutakallim yang bermakna “saya” (bisa laki-laki/perempuan).134 

Partikel ب yang menjar bermakna dengan,135  dan  ه ḍamīr yang bersambung 

                                                             
121Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah, h. 216. 
122Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 335. 
123Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah, h. 574. 
124Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 125. 
125Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 106. 
126Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 452.  
127 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 28. 
128 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1067. 
129Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah, h. 131. 
130Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah, h.892. 
131Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 335. 
132Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 381. 
133 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 482. 
134Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,h. 481 
135Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 481. 
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 merupakan partikel jar من  bermakna siapapun,137 Kata أحد  Kata  136.(ودادكِ )

yang bermakna التبعيد yaitu sebagian(dari).138 kata  البشر bermakna manusia.139 

Bait ketujuh  belas 
 فأنتِ النبض لا في قلبي وأنتِ النور في بصري

Partikel ف aṭaf bermakna sebab.140 Kata  ِأنت bermakna kamu.141 

kata  )(penegasan) إضراب bermakna لا  bermakna nadi.142 Partikel  النᘘض

 bermakna hatiku.145 قلبي yang men- jar bermakna di.144 Kata في Partikel 143.(النبض

Kata  ِوأنت terdiri partikel و aṭaf  bermakna menggabungkan sesuatu (dan).146 

ata  ِأنت bermakna kamu.147 kata النور bermakna cahaya.148 Partikel  ᢝ
ᡧᣚ 

bermakna dalam atau tentang.149  Kata يᣆᗷ bermakna penglihatanku.150 

Bait kedelapan  belas 

 وأنتِ اللحن في شفتي، بوجهك ينجلي كدري
                                                             

136Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 452. 
137 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 7. 
138Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 481. 
139 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 57. 
140Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 303.al- Arabiyah.al- 

Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- 
Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- 
Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- 
Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- 
Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- 
Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- Arabiyah.al- 
Arabiyah.Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, <i>Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ</i>, 4 ed. (Qāhirah: Al-Syuruq Al-
Dāuliyah, 2004). 

141Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h, 84.  
142 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 897. 
143 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 28. 
144Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 318. 
145Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah, h.845. 
146 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1067. 
147Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h, 84.  
148 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 28. 
149Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 303. 
150 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 59. 
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Kata  ِوأنت terdiri partikel و aṭaf  bermakna menggabungkan sesuatu 

(dan).151 Kata  ِأنت bermakna kamu.152 Kata اللحن bermakna melodi.153 Kata في 

yang menjar bermakna di.154 Kata  ᢝ
ᡨᣎشف bermakna bibirku.155 Kata بوجهك 

terdiri dari Partikel ب yang menjar bermakna dengan,156  وجه bermakna 

wajah,157  ِك ḍamīr yang menunjukkan kata ganti perempuan(mu).158 Kata  ينجلي 

bermakna hilang.159 Kata  كدري bermakna kesuramanku.160 

Bait kesembilan belas 

 إليكِ أعود ʮ أمي، غدا أرʫح من سفري
Partikel  ِإليك berasal dari partikel إلي bermakna kepada,161 ك ḍamīr yang 

menunjukkan kata ganti perempuan(mu).162 Kata أعود berasal dari kata 

kerja -عاد  ᘌعود  yang berarti aku kembali.163 Partikel ᘌا    memiliki arti  alat 

panggilan (wahai).164 Partikel  ᢝᣤأ berasal  dari kata الأم yang bermakna 

orangtua perempuan (ibu) dan partikel  merupakan kata ganti yang  ي

bersambung (pembicara) yang di jar bermakna ( ku) .165 Kata غدا bermakna 

                                                             
151 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1067. 
152Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h, 84.  
153 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 153. 
154 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 28. 
155 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 28. 
156Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 481. 
157Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1015.  
158Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah, h.536. 
159 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 904. 
160 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 779. 
161Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 56.  
162Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 335. 
163Lūis Ma’lūf, Al- Munjid fi Al-lugah (Bairut: Al-Maṭba’ah Al-Kaṡūlikiyah), tth, h. 536.  
164Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb, h. 482.   
165Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 28.   
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besok.166 Kata أرʫح   .167 Kata  من merupakan partikel jar yang bermakna التبعيد 

yaitu sebagian(dari).168 Kata  سفري bermakna perjalananku.169  

Bait kedua puluh 

 ويبدأ عهدي الثاني ويزهو الغصن ʪلزهر
Kata ويبدأ terdiri dari partikel و aṭaf  bermakna menggabungkan sesuatu 

(dan).170dan kata يبدأ berasal dari kata kerja يبدأ- بدأ  bermakna memulai.171 Kata 

 bermakna yang الثاني bermakna perjanjianku.172 Kata عهد berasal dari kata عهدي

kedua.173 Kata ويزهو terdiri dari partikel و aṭaf  bermakna menggabungkan 

sesuatu (dan).174Kata الغصن bermakna ranting.175 Kata لزهرʪ terdiri dari partikel 

  bermakna bunga.177 الزهر bermakna dengan,176 dan kata ب

2. Pembacaan Hermeneutik Pada Lirik Lagu Ya Ummi 

Bait pertama  pada lirik lagu ini “ Aku akan kembali wahai ibu dan 

mencium keningmu yang penuh berkah”. Kalimat ini menegaskan betapa 

besar rasa hormat anak kepada ibu sebagai simbol cinta yang tulus. Kening 

ibu di sini adalah lambang kemuliaan dan kebijaksanaan, mewakili kehadiran 

ibu sebagai pusat cinta keluarga. Ungkapan ini juga mengandung makna 

bahwa kasih sayang seorang anak kepada ibunya tidak hanya bersifat fisik 

tetapi juga spiritual, melibatkan penghormatan mendalam. Dalam tradisi 

                                                             
166 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 646. 
167 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 28. 
168Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 481. 
169Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 432.  
170 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1067. 
171 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 42. 
172 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 633. 
173 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 101. 
174 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 1067. 
175 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 655. 
176 Ṭāhir Yusuf Al-Khatib, Al-Mu’jam al-mufaṣṣal Fi Al-I’rāb,, h. 109. 
177 Majma’ al- Lugah al- Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Waṣiṭ, h. 404. 
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Islam, ibu sering kali dianggap sebagai "pintu surga" (اب الجنةᗷ). Kata 

"Kembali" dalam konteks ini dapat diartikan secara spiritual sebagai 

keinginan manusia untuk kembali ke tempat yang penuh kasih, damai, dan 

aman, yaitu kehadiran Tuhan. Ibu menjadi simbol dari cinta Tuhan yang 

penuh kasih sayang dan penerimaan. Maka dapat disimpulkan  Ibu menjadi 

lambang cinta yang tak bersyarat dan kasih Tuhan, sementara kerinduan anak 

mencerminkan perjalanan spiritual menuju kedamaian 

Bait kedua pada lirik ini “kutumpahkan semua rinduku  dan kuhirup 

aroma  tangan kananmu”. Kata " ᢝ
ᡨᣚأشوا" (kerinduanku) melampaui rasa 

kangen biasa; merepresentasikan perasaan mendalam yang menghubungkan 

dua jiwa secara emosional. Tindakan "menumpahkan" menunjukkan 

kerelaan untuk sepenuhnya membuka hati, yang merupakan bentuk cinta 

yang ikhlas, tanpa syarat, dan total. Tangan kanan ( ِيمينك) sering diasosiasikan 

dengan pemberian dan berkah dalam tradisi Islam. "Menyerap aromanya" 

 adalah tindakan simbolis yang menunjukkan rasa syukur (أرشف عطر)

terhadap kasih sayang dan kebaikan yang diterima. Dalam konteks spiritual, 

ini mencerminkan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, di mana 

rasa syukur terhadap berkah ilahi diungkapkan melalui penghormatan 

kepada sumber kasih, yaitu sosok ibu atau figur yang dicintai. 

Cinta direpresentasikan melalui kerinduan yang mendalam dan 

penghormatan kepada tangan kanan, yang merupakan simbol kasih dan 

keberkahan. Dalam dimensi spiritual, frasa ini menggambarkan hubungan 

manusia dengan Tuhan melalui rasa syukur dan penghormatan kepada 

perantara cinta ilahi, seperti ibu atau figur lainnya. 

Bait ketiga pada lirik ini ” Aku menggosokkan pipiku ke tanah di bawah 

kakimu saat aku bertemu denganmu” kalimat ini mengekspresikan bentuk 

cinta yang ekstrem dalam budaya Arab, di mana mencium atau menyentuh 

kaki adalah simbol penghormatan tertinggi. " ِثرى قدميك" (tanah di bawah kakimu) 



75 
 

 
 

menegaskan cinta yang sangat mendalam, di mana tanah yang disentuh oleh kaki sosok 

tersebut pun dianggap suci dan layak untuk dihormati. 

ᡧ ألقاك" ᢕᣌح" (Saat bertemu denganmu), Frasa ini menandakan bahwa 

pertemuan dengan orang tercinta adalah momen yang penuh makna. 

Pertemuan tersebut dianggap sebagai pengalaman suci yang memperkaya 

jiwa. Ini menunjukkan bahwa cinta memiliki dimensi spiritual yang 

mendalam, di mana kehadiran orang yang dicintai dihubungkan dengan 

pengalaman spiritual. Melalui tindakan merendahkan diri, penutur 

menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi. Di sisi lain, aspek 

spiritualitas terlihat dalam pengakuan akan kedalaman hubungan dan makna 

yang terkandung di dalamnya. Pembacaan hermeneutik ini mengungkapkan 

bagaimana cinta dan spiritualitas saling terkait, menciptakan pengalaman 

yang kaya dan mendalam dalam hubungan antar manusia. 

Bait keempat “Aku membasahi tanah dengan air mataku karena 

kebahagiaan melihat wajahmu”Ungkapan ini menunjukkan bahwa air mata, 

yang sering diasosiasikan dengan kesedihan atau kerinduan, dijadikan 

sebagai tanda ekspresi kebahagiaan. Ini menggambarkan cinta yang begitu 

dalam, di mana air mata menjadi simbol dari rasa syukur dan kegembiraan 

yang dirasakan saat melihat orang yang dicintai. Cinta diungkapkan melalui 

ekspresi emosional yang mendalam. Lirik ini berhasil mengekspresikan 

kompleksitas hubungan antara cinta, emosi, dan nilai-nilai spiritual, 

menunjukkan bahwa keduanya merupakan aspek penting dalam pengalaman 

manusia. 

Dalam konteks spiritual, tindakan membasahi tanah dengan air mata 

kebahagiaan adalah bentuk syukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya, yaitu 

kehadiran sosok yang memberikan kebahagiaan. Tanah juga dapat dimaknai 

sebagai simbol hubungan manusia dengan Tuhan, mengingat manusia 

diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah setelah kehidupan. Wajah di sini 

dapat dimaknai sebagai simbol cinta yang memancar dan menyembuhkan. 
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Kebahagiaan yang dirasakan tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga 

spiritual, karena melibatkan rasa syukur atas kehadiran sosok tersebut 

sebagai salah satu manifestasi kasih Tuhan. 

Bait kelima “Berapa malam engkau terjaga sampai larut sehingga aku 

bisa tidur dengan nyenyak". Ungkapan ini menunjukkan pengorbanan waktu  

yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya. Malam-malam yang dilalui tanpa 

tidur mencerminkan dedikasi dan ketulusan cinta. Ini menggambarkan 

pengorbanan yang dilakukan oleh penutur demi orang yang dicintainya. Ini 

mencerminkan cinta yang tulus dan kesediaan untuk mengorbankan waktu 

dan kenyamanan demi menjaga orang yang dicintai. Tindakan terjaga di 

malam hari juga mencerminkan kerinduan yang mendalam. Ini menunjukkan 

bahwa cinta tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional dan spiritual.  

Malam adalah waktu yang sering diasosiasikan dengan ketenangan 

dan keheningan, yang memungkinkan introspeksi. Dalam konteks spiritual, 

malam dapat menjadi waktu untuk berdoa, bermeditasi, atau merenungkan 

makna hidup dan cinta. Frasa " ᢝ
ᡧᣍلأرقد ملء أجفا" (agar saya dapat tidur dengan 

nyenyak) menunjukkan harapan untuk mencapai kedamaian dan 

ketenangan. Ini mencerminkan pencarian spiritual untuk ketentraman jiwa, 

yang hanya dapat dicapai melalui cinta dan keterikatan yang dalam. 

Bait keenam “dan berapa kali engkau  harus merasakan haus agar 

engkau memadamkan dahagaku dengan kelembutanmu”.  Ungkapan " أظمئت

 menggambarkan rasa kekosongan atau (aku merasa haus di dalam) "من جوفٍ 

kerinduan yang mendalam dalam hati. Haus di sini lebih dari sekadar 

kebutuhan fisik untuk air, melainkan merujuk pada kebutuhan emosional 

dan spiritual yang hanya bisa dipenuhi oleh cinta atau kasih sayang. 

Tindakan "memadamkan " di sini menunjukkan bahwa penutur 

mengharapkan kasih sayang dan perhatian dari sosok yang dicintai. Ini 

mencerminkan ikatan yang kuat dan mendalam antara penutur dan orang 

yang dicintai, di mana cinta dianggap sebagai sumber kehidupan. Kata 
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 menunjukkan bahwa penutur tidak hanya (dengan kelembutan) "بتحنان"

menginginkan cinta, tetapi juga menginginkan cinta yang penuh dengan 

kelembutan dan perhatian. Ini menggambarkan sifat cinta yang lembut dan 

mendukung. 

Dalam konteks spiritual, "أظمئت" dapat dilihat sebagai simbol dari 

kebutuhan spiritual. Penutur merasa "haus" tidak hanya secara fisik, tetapi 

juga secara spiritual, menunjukkan pencarian akan makna dan kedekatan 

dengan yang dicintai. Kata "بتحنان" mencerminkan bahwa cinta yang tulus 

dan lembut memiliki kekuatan untuk menyegarkan jiwa. Dalam banyak 

tradisi spiritual, kelembutan dan kasih sayang dianggap sebagai energi positif 

yang dapat mengubah keadaan emosional dan spiritual seseorang, Kata 

 mengisyaratkan kedalaman jiwa dan kehidupan batin. Ini (dari dalam) "جوفٍ “

menunjukkan bahwa cinta dan spiritualitas saling terkait, di mana kedalaman 

perasaan dapat membawa penutur lebih dekat ke pengalaman spiritual. 

Bait ketujuh “(Dan pada hari aku sakit, aku tidak akan lupa air 

matamu yang seperti hujan)”.  Kalimat  "وم مرضتᗫو" (dan pada hari aku sakit) 

menunjukkan momen kerentanan. Penyakit sering kali mengungkapkan sisi 

lemah seseorang, dan dalam konteks ini, cinta yang tulus muncul di saat-saat 

sulit. Kalimat منك 
᠍
 menandakan bahwa orang yang (air mata darimu) "دموعا

dicintai merasakan empati dan kepedihan saat penutur mengalami kesakitan. 

Air mata di sini menjadi simbol kasih sayang yang mendalam, 

menggambarkan betapa pentingnya kehadiran orang yang dicintai. 

Menggambarkan air mata " ِكالمطر" (seperti hujan) menciptakan gambaran 

bahwa cinta dapat menjadi sumber penghiburan dan penyegaran. Hujan 

sering diasosiasikan dengan kehidupan dan pertumbuhan, menunjukkan 

bahwa cinta dan dukungan dari orang yang dicintai memiliki kemampuan 

untuk menyembuhkan. 
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Secara spiritual, air mata yang seperti hujan mungkin melambangkan 

rahmat Tuhan yang datang melalui tindakan kasih sayang orang lain. Dalam 

banyak ajaran spiritual, memberikan kasih dan perhatian kepada orang yang 

sedang menderita adalah cara kita mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama. 

Oleh karena itu, air mata yang ditumpahkan dalam momen penderitaan ini 

bisa dipandang sebagai bagian dari proses penyembuhan, baik fisik maupun 

emosional, yang membawa kelegaan bagi jiwa yang sakit. Ketika seseorang 

yang kita cintai menangis karena kita sakit, itu adalah gambaran hubungan 

cinta yang mendalam dan refleksi dari hubungan spiritual kita dengan Tuhan. 

Seperti halnya cinta manusiawi yang penuh pengorbanan dan perhatian, 

cinta Tuhan juga digambarkan dalam bentuk kasih yang hadir dalam setiap 

penderitaan dan memberikan pemulihan. Cinta yang ditunjukkan dalam air 

mata ini adalah cinta yang membawa penyembuhan dan kekuatan, 

menggambarkan kedekatan dengan Tuhan yang selalu hadir dalam saat-saat 

sulit. Hujan memiliki konotasi positif dalam banyak budaya, sering dianggap 

sebagai berkah yang membawa kehidupan. Dalam konteks ini, air mata yang 

setara dengan hujan menunjukkan bahwa bahkan dalam kesedihan, ada 

keindahan dan makna spiritual yang mendalam. 

Bait kedelapan “dan matamu yang tetap terjaga  merasa takut jika aku 

dalam bahaya”, ungkapan " 
ً
 منك ساهرة

᠍
 (  matamu yang tetap terjaga) "عينا

menunjukkan perhatian yang tulus dari orang yang dicintai. Mata yang 

"sahira" atau terjaga mencerminkan kewaspadaan dan keinginan untuk 

melindungi orang yang dicintai. Ungkapan " ᠒من خطر ᢝᣢتخاف ع" (takut padaku 

dari bahaya) menunjukkan bahwa cinta tidak hanya sekadar perasaan, tetapi 

juga mencakup rasa cemas dan keinginan untuk menjaga keselamatan orang 

yang dicintai. Ini menciptakan gambaran cinta yang penuh komitmen dan 

pengabdian. 

Mata yang terjaga dapat melambangkan pengawasan spiritual, di 

mana cinta dan perhatian tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional dan 
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spiritual. Kewaspadaan yang ditunjukkan dalam lirik ini mencerminkan 

dimensi spiritual dari cinta. Ini menunjukkan bahwa cinta sejati melibatkan 

rasa tanggung jawab untuk melindungi orang yang dicintai dari bahaya, baik 

secara fisik maupun emosional. asa takut akan bahaya bagi orang yang 

dicintai menunjukkan keterhubungan yang mendalam. Dalam konteks 

spiritual, ini menciptakan ikatan yang melampaui batas-batas fisik, 

menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang suci dan mendalam. 

Bait kesembilan ” Dan hari perpisahan kita saat fajar, betapa beratnya 

fajar saat itu”. Ungkapan ويوم وداعنا" (dan hari perpisahan kita) menunjukkan 

momen yang penuh emosi. Perpisahan sering kali membawa rasa sakit dan 

kehilangan, mencerminkan betapa pentingnya hubungan yang telah terjalin. 

Ungkapan " ِوما أقساه من فجر" (betapa kerasnya fajar itu) menunjukkan bahwa 

perpisahan terasa sangat menyakitkan. Fajar, yang biasanya melambangkan 

harapan dan awal baru, dalam konteks ini menjadi simbol kesedihan dan 

kerinduan, menciptakan kontras antara harapan dan kenyataan. asa sakit 

yang dirasakan selama perpisahan mencerminkan ikatan yang kuat antara 

penutur dan orang yang dicintai. Cinta yang mendalam menciptakan rasa 

sakit yang lebih besar saat berpisah, menunjukkan betapa berartinya 

hubungan tersebut. 

Dalam banyak budaya, fajar melambangkan transisi antara kegelapan 

dan cahaya. Dalam konteks ini, fajar saat perpisahan bisa diartikan sebagai 

transisi yang sulit, di mana penutur harus menghadapi kenyataan baru tanpa 

orang yang dicintai. Kesedihan yang dirasakan pada hari perpisahan dapat 

dilihat sebagai pengalaman spiritual yang mendalam. Dalam momen 

kesedihan, sering kali terjadi refleksi tentang cinta, kehilangan, dan makna 

hidup, yang dapat membawa penutur lebih dekat ke pemahaman spiritual. 

eskipun lirik ini menekankan kesedihan, fajar juga mengisyaratkan bahwa 

setelah kegelapan selalu ada cahaya. Ini menciptakan harapan bahwa 
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meskipun perpisahan itu menyakitkan, cinta yang ada tetap abadi dan dapat 

memberi makna baru di masa depan. 

Bait kesepuluh “sulit untunk dijelaskan dengan kata-kata apa yang 

kurasakan saat aku pergi meninggalkanmu”. Ungkapan "يحار القول في وصف" (sulit 

untuk menggambarkan) menunjukkan kesulitan dalam mengekspresikan 

perasaan yang kompleks. Rasa sakit dan kebingungan akibat pengabaian 

mencerminkan kedalaman cinta yang pernah ada. Ketidakmampuan untuk 

mendeskripsikan perasaan juga mencerminkan kerinduan yang mendalam. 

Cinta yang hilang meninggalkan jejak yang sulit untuk diungkapkan, 

menandakan betapa berartinya hubungan tersebut bagi penutur. Ungkapan 

 menunjukkan bahwa cinta (yang aku alami akibat pengabaian) "الذي لاقيت من هجر

yang mendalam dapat menyebabkan penderitaan yang hebat. Ini 

mencerminkan hubungan yang sebelumnya intim, yang kini terancam oleh 

ketidakpedulian dari pihak yang dicintai.  

Dalam banyak tradisi spiritual, pengalaman penderitaan dapat 

menjadi jalan untuk menemukan makna yang lebih dalam. Kesulitan dalam 

mendeskripsikan rasa sakit ini dapat dianggap sebagai proses refleksi yang 

membawa penutur lebih dekat kepada pemahaman spiritual. Pengabaian 

dalam konteks ini dapat dilihat sebagai kehilangan koneksi spiritual dengan 

orang yang dicintai. Rasa sakit akibat perpisahan menciptakan ruang bagi 

penutur untuk merenungkan arti cinta dan hubungan yang lebih dalam. 

Meskipun lirik ini berfokus pada rasa sakit, pengalaman tersebut dapat 

menjadi langkah menuju pertumbuhan spiritual. Penderitaan sering kali 

membawa kepada pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri 

dan cinta. 

Bait kesebelas “Dan kamu mengatakan kata-kata  yang aku masih 

ingat sepanjang hidupku” ungkapan "تِ مقالة
᠔
ل
ُ
 Dan kamu mengatakan) "و ق

kata-kata  ) menunjukkan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh orang yang 
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dicintai memiliki dampak yang besar. Ini menunjukkan betapa pentingnya 

komunikasi dalam hubungan cinta, di mana kata-kata dapat membangun 

atau menghancurkan. "بها دهري 
᠍
 yang aku masih ingat sepanjang) "لا زلت مدكرا

hidupku) menekankan bahwa pernyataan tersebut meninggalkan jejak yang 

mendalam. Kenangan ini menunjukkan bahwa cinta menyisakan dampak 

yang tidak dapat dihapus, menciptakan ikatan yang kuat antara penutur dan 

orang yang dicintai. "بها دهري 
᠍
 (aku masih ingat sepanjang hidupku) "مدكرا

menunjukkan bahwa kata-kata tersebut terus mengiringi perjalanan hidup 

seseorang, menjadi sumber kenangan yang tidak mudah hilang. 

Kata-kata dianggap memiliki kekuatan. Pernyataan yang diucapkan 

dapat memiliki resonansi spiritual, menciptakan perubahan dalam jiwa 

penutur. Ini menunjukkan bahwa cinta tidak hanya emosional, tetapi juga 

memiliki dimensi spiritual yang dalam. Kata-kata yang diingat dapat memicu 

proses refleksi dan introspeksi. Dalam konteks spiritual, mengenang 

pernyataan tersebut dapat membawa penutur untuk merenungkan makna 

cinta, hubungan, dan perjalanan hidupnya. enangan akan kata-kata tersebut 

menciptakan rasa keterhubungan yang terus ada, bahkan setelah perpisahan. 

Ini menunjukkan bahwa cinta dapat melampaui batas waktu dan ruang, 

menciptakan ikatan spiritual yang abadi. 

 Bait ke dua belas “mustahil bagi kamu untuk menemukan hati yang 

lebih lembut kepadamu dari pada hatiku)”. " ٌمحال" (mustahil) mengindikasikan 

bahwa cinta yang diberikan adalah sesuatu yang sangat luar biasa, hampir 

mustahil untuk ditemukan dalam bentuk lain. Ini menunjukkan bahwa 

seseorang yang mencintai dengan tulus tidak memperhitungkan timbal balik, 

melainkan hanya mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan orang yang 

dicintainya. Dalam konteks ini, kalimat tersebut menjadi gambaran dari 

hubungan yang penuh pengorbanan, di mana kebahagiaan orang yang kita 

cintai adalah hal yang paling penting. Ungkapan "كᘭأحن عل 
᠍
 "محالٌ أن ترى صدرا

(“mustahil bagi kamu untuk menemukan hati yang lebih lembut kepadamu) 
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menunjukkan keyakinan penutur bahwa tidak ada cinta yang lebih tulus dan 

dalam dibandingkan dengan cintanya. Ini mencerminkan rasa kebanggaan 

dan komitmen yang dalam. menunjukkan bahwa cinta itu bukan hanya 

tentang perasaan, tetapi juga tindakan dan perhatian yang penuh. Ini bisa 

diartikan sebagai simbol dari dedikasi yang tiada henti dan kesediaan untuk 

memberi tanpa berharap kembali. 

Dalam banyak ajaran spiritual, Tuhan sering digambarkan sebagai 

"pemilik hati yang paling penuh kasih" dan tempat perlindungan bagi umat-

Nya. Kalimat ini bisa dilihat sebagai refleksi dari pemahaman bahwa kasih 

sayang manusia adalah bayangan dari kasih yang lebih besar yang datang 

dari Tuhan. Dada yang "lebih penuh kasih" dalam konteks ini mungkin juga 

merujuk pada pemahaman bahwa cinta Tuhan tidak ada tandingannya dalam 

memberikan perlindungan dan ketenangan kepada makhluk-Nya. 

 Bait ke tiga belas “Dengan berkatmu, wahai harapan hidupku, Tuhan 

semesta alam memerintahkanku)”. Ungkapan " ِك ᢔᣂب" (dengan berkahmu) 

menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada orang yang dicintai. Ini 

mencerminkan pengabdian yang tulus, di mana penutur mengaitkan 

keberkahan hidupnya dengan kehadiran orang tersebut. "عمري ᡧᣎم" (harapan 

hidupku): Ungkapan ini menunjukkan bahwa orang yang dicintai adalah 

sumber kebahagiaan dan tujuan hidup penutur. Ini menegaskan betapa 

pentingnya hubungan tersebut dalam kehidupan penutur, menjadikannya 

pusat dari eksistensinya. 

” ᢝ إ 
ᡧᣍون أوصاله ال ” (Tuhan semesta alam memerintahkanku) 

menunjukkan bahwa cinta ini bukan hanya soal emosi pribadi, melainkan 

juga menyentuh dimensi spiritual, di mana Tuhan menjadi pusat dari 

hubungan tersebut. Dalam tradisi spiritual, hubungan antara manusia dan 

Tuhan sering kali dilihat sebagai hubungan yang mendalam dan penuh 

dengan kasih sayang. Secara spiritual, ini bisa diartikan bahwa cinta yang 
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diberikan oleh pembicara kepada orang yang dicintainya merupakan 

perwujudan dari kasih Tuhan, dan Tuhan mengarahkan atau memerintahkan 

pembicara untuk mencintai orang tersebut. " ᢝ
ᡧᣍأوصا" (memerintahkanku) 

memberikan kesan bahwa cinta ini bukan hanya perasaan pribadi, tetapi 

bagian dari kehendak yang lebih besar. Ini bisa dilihat sebagai refleksi dari 

ajaran bahwa kasih sayang dan cinta antar sesama manusia adalah bagian 

dari jalan spiritual yang lebih tinggi. 

Bait keempat belas “Keridhaanmu adalah rahasia kesuksesanku, dan 

cintamu adalah cahaya imanku” Frasa " ᢝ
ᡨᣛᘭتوف ᣃ ِرضاؤك" (ridhamu adalah 

rahasia kesuksesanku) menunjukkan bahwa kepuasan orang yang dicintai 

sangat penting bagi penutur. Ini mencerminkan bahwa cinta dan dukungan 

emosional dari orang yang dicintai berperan signifikan dalam mencapai 

keberhasilan. Ungkapan " ᢝ
ᡧᣍماᘌكِ ومض إᘘح" (cintamu adalah cahaya imanku) 

menegaskan bahwa cinta bukan hanya perasaan, tetapi juga sumber inspirasi 

dan kekuatan. Cinta dianggap sebagai pendorong utama dalam kehidupan 

spiritual dan emosional penutur, memperkuat keyakinan dan harapan. 

Ungkapan " ᢝ
ᡧᣍماᘌومض إ" menunjukkan bahwa cinta dapat memperkuat 

iman. Cinta yang tulus dianggap sebagai cahaya yang menerangi jalan 

spiritual, mengarahkan penutur pada pemahaman yang lebih dalam tentang 

kehidupan dan keberadaan. Cinta yang dianggap sebagai sumber kekuatan 

spiritual menciptakan rasa keterhubungan yang lebih dalam dengan yang 

ilahi. Ini menunjukkan bahwa cinta memiliki kemampuan untuk membawa 

penutur lebih dekat kepada pengalaman spiritual dan pencerahan. 

Bait kelima belas “Dan ketulusan doamu, dengan itu kesedihanku dan 

kesusahanku lenyap)” Frasa " ِوصدق دعاؤك" Dan ketulusan doamu) menekankan 

betapa pentingnya dukungan emosional dan spiritual dari orang yang 

dicintai. Ini menunjukkan bahwa cinta tidak hanya sebatas perasaan, tetapi 

juga terwujud dalam tindakan nyata, seperti berdoa untuk kesejahteraan 
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orang yang dicintai. Ungkapan " ᢝ
ᡧᣍوأحزا ᢝ ᢔᣍه كرᗷ انفرجت" (ngan itu kesedihanku 

dan kesusahanku lenyap) menggambarkan bagaimana cinta dan dukungan 

dapat meringankan beban emosional. Ini menunjukkan bahwa kehadiran 

orang yang dicintai dapat membawa kedamaian dan harapan di saat-saat 

sulit. 

Doa ini tidak hanya dianggap sebagai permohonan dari manusia, 

tetapi sebagai sarana spiritual yang mengundang belas kasih Tuhan. " انفرجت

 ᢝ
ᡧᣍوأحزا ᢝ ᢔᣍه كرᗷ" menunjukkan bahwa doa yang dipanjatkan dengan tulus dan 

penuh cinta mengundang pertolongan dari Tuhan untuk menghilangkan 

kesulitan dan kesedihan. Doa tersebut menjadi cara untuk merasakan kasih 

Tuhan dalam hidup, sebagai jawaban atas penderitaan atau kesulitan yang 

dialami. Lirik ini menggambarkan harapan yang terkandung dalam doa. Doa 

dianggap sebagai bentuk permohonan yang tidak hanya memberikan 

ketenangan, tetapi juga mendorong perubahan positif dalam hidup penutur. 

Bait keenam belas “kasih sayangmu tidak ada yang menyamai, tidak 

ada seorang pun dari manusia yang bisa menandinginya)” Frasa " ودادكِ لا

ᗷ ᢝه أحد
ᡧᣍشاطرᘌ" (kasih sayangmu tidak ada yang menyamai,) menunjukkan 

betapa istimewanya perasaan yang dimiliki penutur. Ini mencerminkan 

bahwa cinta yang dirasakan adalah sesuatu yang sangat personal dan tidak 

dapat digantikan oleh orang lain. Ungkapan ini juga menegaskan bahwa cinta 

ini memiliki kedalaman emosional yang tidak dimiliki oleh hubungan lain. 

Penutur merasa bahwa ikatan ini sangat kuat dan berharga, menciptakan 

rasa eksklusivitas yang mendalam. 

Cinta yang digambarkan dalam frasa ini tidak hanya mencakup aspek 

emosional, tetapi juga dapat dimaknai dengan dimensi spiritual. Cinta ini bisa 

diartikan sebagai cinta yang datang dari Tuhan atau yang dipenuhi dengan 

nilai-nilai spiritual yang lebih tinggi. " ᡫᣄᘘه أحد من الᗷ ᢝ
ᡧᣍشاطرᘌ لا" (tidak ada 

seorang pun yang bisa menandinginya) menggambarkan cinta yang diberikan 
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oleh Tuhan atau seseorang yang sangat dekat dengan pembicara, yang 

sifatnya begitu murni dan suci sehingga tidak ada kasih manusiawi lainnya 

yang bisa menandingi.  

Bait ketujuh belas “Maka engkaulah denyut dalam hatiku dan engkaulah 

cahaya dalam pandanganku ” Kalimat "أنتِ النبض لا في قلبي" (Engkaulah denyut 

dalam hatiku) menggambarkan bagaimana orang yang dicintai menjadi pusat 

dari kehidupan pembicara, seperti denyut jantung yang memberi kehidupan 

dan kekuatan. Denyut jantung adalah simbol dari kehidupan, yang tidak bisa 

terpisah dari tubuh. Dengan kata lain, orang yang dicintai ini merupakan 

bagian dari inti diri, yang keberadaannya sangat dibutuhkan untuk 

mempertahankan hidup. Sedangkan "يᣆᗷ ᢝ
ᡧᣚ وأنتِ النور" (Engkaulah cahaya 

dalam pandanganku) menggambarkan bagaimana orang yang dicintai 

memberi penerangan, seperti cahaya yang memberi arah dan kejelasan. 

Cahaya dalam penglihatan simbolik ini menunjukkan bahwa orang yang 

dicintai memberi pembimbingan dan ketenangan dalam hidup, membuat 

segala sesuatunya tampak lebih indah dan penuh arti. 

Dalam perspektif spiritual, "ضᘘالن" (denyut jantung) dapat 

melambangkan napas kehidupan yang diberikan Tuhan, sementara "النور" 

(cahaya) adalah metafora untuk petunjuk dan bimbingan Tuhan yang 

menerangi jalan hidup. Dengan demikian, orang yang dicintai bukan hanya 

memberikan kehidupan dan penerangan, tetapi juga menjadi perantara bagi 

pembicara untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ini menggarisbawahi 

bagaimana cinta manusia dapat menjadi refleksi dari cinta ilahi. 

Bait kedelapan belas “Engkaulah nada di bibirku, dengan  melihat 

wajahmu kecemasanku menhilang” Pada bagian pertama " ᢝ
ᡨᣎشف ᢝ

ᡧᣚ وأنتِ اللحن" 

Engkaulah nada di bibirku), cinta diungkapkan dalam bentuk lirik atau 

melodi, yang berarti bahwa orang yang dicintai adalah sumber kebahagiaan 
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yang mengalir melalui kata-kata dan ucapan pembicara. Melodi dalam hal ini 

menggambarkan bagaimana setiap kata yang diucapkan mengandung 

keindahan dan perasaan cinta yang mendalam. Sedangkan "  ᢝᣢبوجهك ينج

 menggambarkan ( dengan  melihat wajahmu kecemasanku menhilang) "كدري

bagaimana kehadiran orang yang dicintai bisa menghapuskan segala 

kesulitan atau kegelapan dalam hidup pembicara. Wajah orang tersebut 

adalah sumber cahaya dan ketenangan yang membawa kedamaian dan 

kebahagiaan, seolah-olah wajah itu adalah obat untuk segala kesedihan dan 

penderitaan. 

Dalam konteks spiritual, cinta ini dapat dianggap sebagai cinta ilahi 

yang memberi kedamaian dan pencerahan. "اللحن" (melodi) adalah cara 

Tuhan berkomunikasi dengan umat-Nya, memberikan kebahagiaan dan 

kedamaian. "ينجلي كدري" melambangkan bagaimana Tuhan sebagai sumber 

segala kebaikan mampu menghapuskan segala kesedihan, kekusutan, dan 

kegelapan dalam hidup umat-Nya. Kehadiran Tuhan membawa cahaya dalam 

hidup, menghilangkan segala ketidakpastian dan kesulitan. ini 

menggambarkan bagaimana cinta dapat menjadi sumber transformasi. 

Dengan menghilangkan kegelapan dan kesedihan, cinta memberikan penutur 

kemampuan untuk melihat dan merasakan keindahan hidup secara lebih 

mendalam. 

Bait kesembilan belas “Aku akan kembali padamu, wahai Ibuku, besok 

aku akan beristirahat dari perjalananku”. "كِ أعودᘭإل" mengindikasikan 

bahwa ibu adalah tempat yang tidak hanya fisik tetapi juga emosional, 

tempat untuk menemukan ketenangan dan kedamaian setelah menghadapi 

kerasnya perjalanan hidup. "أرتاح 
᠍
 menunjukkan bagaimana ibu "غدا

memberikan kenyamanan dan keamanan yang membuat segala perjuangan 

menjadi lebih ringan. 
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Ibu dianggap sebagai simbol kasih sayang dan perlindungan. 

Menggambarkan ibu sebagai tujuan kembali menunjukkan bahwa cinta ibu 

memiliki dimensi spiritual yang mendalam, di mana kehadirannya 

memberikan ketenangan jiwa. : Kembali kepada ibu bisa juga dilihat sebagai 

kembali kepada yang ilahi, di mana ibu berfungsi sebagai perantara cinta dan 

kasih sayang Tuhan. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara penutur dan 

ibunya menciptakan rasa keterhubungan yang lebih dalam dengan 

spiritualitas yang lebih besar. Lirik ini mencerminkan harapan untuk 

menemukan kembali kedamaian dan ketenangan. Kembali kepada ibu bukan 

hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mencari penyembuhan emosional dan 

spiritual setelah menghadapi kesulitan. 

Bait kedua puluh “Dan dimulailah masa kedua ku, dan ranting itu 

berkembang dengan bunga”  Frasa " ᢝ
ᡧᣍدأ عهدي الثاᘘᗫو" (dan dimulailah masa 

kedua aku) menunjukkan bahwa penutur merasa memasuki fase baru dalam 

hubungan. Ini mencerminkan harapan dan potensi yang baru, di mana cinta 

diharapkan akan tumbuh dan berkembang lebih dalam. Ungkapan " زهوᗫو

لزهرالغصن با " (dan cabang itu bersemi dengan bunga) melambangkan 

keindahan dan kemakmuran yang muncul dari hubungan yang penuh cinta. 

Bunga sering kali diasosiasikan dengan keindahan dan pertumbuhan, 

mencerminkan bagaimana cinta dapat membawa kebahagiaan dan 

keindahan dalam hidup. 

B. Analisis ketidaklangsungan ekspresi dalam lirik lagu "Ya Ummi" 

mengungkap makna cinta dan spiritualitas 

a. Penggantian Arti (Displacing of Meaning) 

Penggantian arti pada lagu Ya Ummi terdapat pada bait pertama ,yaitu 

pada lirik  ِمناكᘌ عطر. Menggunakan kiasan metonimia/ Kinayah dimana 

dalam ungkapan ini, "tangan" tidak hanya merujuk pada anggota tubuh, 

tetapi juga melambangkan kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh 
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ibu. Aroma tangan ibu dapat diartikan sebagai hasil dari kerja keras dan 

pengorbanan yang dilakukannya. Ini menunjukkan bagaimana tindakan 

sehari-hari ibu menjadi simbol dari cinta yang mendalam. 

  Pada bait ketiga ( ِألقاك ᡧ ᢕᣌكِ خدي حᘭثرى قدم ᢝ
ᡧᣚ غᖁأم)  menggunakan 

kiasan sinekdoke pars pro toto.  Dalam puisi ini, penggunaan "خدي" (pipiku) 

merujuk pada keseluruhan diri penulis yang merendahkan diri di hadapan 

ibunya. Ini menunjukkan rasa hormat dan cinta yang mendalam, di mana pipi 

sebagai bagian dari tubuh mencerminkan sikap penulis yang penuh 

penghormatan dan kerendahan hati terhadap ibunya. 

Pada bait ketujuh mengandung majas simile, yaitu pada lirik  دموع᠍ا

 ᠒المطر منك. Simile/ tasybih adalah perbandingan langsung antara dua hal 

yang berbeda dengan menggunakan kata penghubung seperti "seperti" atau 

"bagai". Dalam contoh ini, penulis membandingkan air mata yang 

dikeluarkan oleh ibunya dengan hujan. Hal ini menciptakan gambaran 

emosional yang kuat tentang kesedihan yang melimpah. Hujan sering 

diasosiasikan dengan kesedihan dan ketulusan, sehingga ungkapan ini tidak 

hanya menggambarkan banyaknya air mata, tetapi juga kedalaman emosi 

yang dirasakan. Ini menunjukkan bahwa air mata tersebut bukan hanya 

sekadar ekspresi fisik, tetapi juga merupakan manifestasi dari kasih sayang 

yang melimpah dan rasa kehilangan. 

Pada bait kelima mengandung kiasan epos  , yaitu pada lirik  فᜓم أسهرت

 ᢝ
ᡧᣍلِ لأرقد ملء أجفاᘭمن ل. Ungkapan ini menggambarkan perjuangan ibu yang 

tanpa henti dalam merawat anaknya. Ini menunjukkan pengorbanan dan 

dedikasi yang luar biasa, menciptakan gambaran yang kuat tentang cinta dan 

perhatian ibu. 

Pada bait ketujuh mengandung majas personifikasi/ Majaz Lugawi, 

yaitu pada lirik  ᠒من خطر ᢝᣢتخاف ع 
ً
 Dalam ungkapan ini, mata .وعين᠍ا منك ساهرة

diberikan sifat manusiawi, seolah-olah bisa merasakan dan memiliki emosi. 

Personifikasi ini menggambarkan bagaimana perhatian seorang ibu selalu 
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ada, bahkan dalam bentuk yang tidak terlihat. "Mata yang terjaga" 

menyiratkan pengawasan dan perlindungan yang selalu diberikan oleh ibu, 

menciptakan rasa aman bagi penulis. Ini menunjukkan betapa besar cinta 

dan perhatian yang dimiliki seorang ibu terhadap anaknya.  

Pada bait ke Sembilan mengandung kiasan metafor/ Istiʻarah yaitu 

pada lirik  ᠒وم وداعنا فجر᠍ا وما أقساه من فجرᗫو. Kata  "fajar" tidak hanya merujuk pada 

waktu pagi, tetapi juga melambangkan awal yang baru yang diwarnai dengan 

kesedihan dan kehilangan. Metafora ini menciptakan gambaran yang kuat 

tentang perpisahan yang menyakitkan. 

Pada bait ke Sepuluh  mengandung kiasan personifikasi/ Majaz 

Lugawi  yaitu pada lirik تِ من هجرᘭوصف الذي لاق ᢝ
ᡧᣚ حار القولᘌ. Dalam kalimat ini, 

"kata-kata" (القول) dipersonifikasikan, seolah-olah mereka memiliki 

kemampuan untuk "bingung" (يحار). Ini menunjukkan bahwa upaya untuk 

menggambarkan perasaan yang kompleks dan mendalam tentang perpisahan 

sangatlah sulit. Dengan memberikan sifat manusia kepada kata-kata, penulis 

menekankan betapa rumit dan sulitnya mengungkapkan rasa sakit dan 

kehilangan yang dialami. Personifikasi ini memperkuat ide bahwa perpisahan 

bukan hanya sebuah peristiwa fisik, tetapi juga sebuah pengalaman 

emosional yang mendalam, di mana kata-kata tidak cukup untuk 

menjelaskan apa yang dirasakan. 

Pada bait ke dua belas  mengandung kiasan alegori dan sinekdoki  

yaitu pada lirik تِ من هجرᘭوصف الذي لاق ᢝ
ᡧᣚ حار القولᘌ. Alegori dalam 

ungkapan ini menunjukkan kasih sayang yang mendalam dan tidak 

tergantikan yang dirasakan penulis terhadap ibunya. Ketika penulis 

menyatakan bahwa tidak mungkin ada dada yang lebih menyayangi daripada 

dadanya sendiri, ia menyampaikan pesan bahwa kasih sayang seorang anak 

kepada ibunya adalah yang paling tulus dan mendalam. Ini juga menciptakan 

gambaran tentang hubungan yang sangat intim dan emosional antara penulis 

dan ibunya, di mana kasih sayang tersebut tidak dapat dibandingkan dengan 

yang lain. Alegori ini mengungkapkan betapa pentingnya peran ibu dalam 
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hidup penulis dan menunjukkan bahwa kasih sayang tersebut adalah bagian 

esensial dari identitas penulis. Dalam konteks ini, "dada" (صدر) digunakan 

sebagai sinekdoki, di mana bagian (dada) mewakili keseluruhan diri penulis. 

Dengan mengatakan bahwa "dada" lebih menyayangi, penulis tidak hanya 

merujuk pada kasih sayang fisik, tetapi juga mencakup perasaan, 

perlindungan, dan komitmen emosional yang mendalam 

Pada bait ke tiga belas  mengandung kiasan metafora/ Istiarah yaitu 

pada lirik  ᢝ
ᡧᣍون أوصاعمري إله ال ᡧᣎا مᘌ ِك ᢔᣂب. Metafora digunakan untuk mengg 

ambarkan sosok ibu sebagai "Tuhan semesta" dan "harapan hidupku." Ini 

menunjukkan betapa pentingnya peran ibu dalam kehidupan penulis, 

menekankan bahwa ibu adalah sumber kekuatan dan inspirasi. 

Pada bait ke empat belas  mengandung kiasan personifikasi / majaz 

lugawi yaitu pada lirik  ᢝ
ᡧᣍماᘌكِ ومض إᘘوح ᢝ

ᡨᣛᘭتوف ᣃ ِرضاؤك. Dalam ungkapan 

"ridhamu adalah rahasia keberhasilanku," ridha ibu dipersonifikasikan 

sebagai kekuatan yang mempengaruhi kesuksesan penulis. Ini menyoroti 

hubungan emosional yang kuat antara kasih sayang ibu dan pencapaian 

penulis. 

Pada bait kelima belas  mengandung kiasan alegori yaitu pada lirik 

 ᢝ
ᡧᣍوأحزا ᢝ ᢔᣍه كرᗷ وصدق دعاؤكِ انفرجت. Ungkapan ini mengandung alegori 

tentang kekuatan doa ibu. " ِدعاؤك" (doamu) dianggap sebagai sumber 

pengharapan dan penyelesaian dari kesedihan (كربي وأحزاني). Ini 

menunjukkan bahwa penulis percaya bahwa doa dan harapan dari ibunya 

memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan dan memberikan ketenangan. 

Alegori ini menggarisbawahi betapa pentingnya peran ibu dalam 

memberikan dukungan emosional dan spiritual dalam menghadapi kesulitan 

hidup. 

Pada bait keenam belas  mengandung kiasan sinekdoki yaitu pada 

lirik شᘘه أحد من الᗷ ᢝ
ᡧᣍشاطرᘌ ودادكِ لا. Dalam kalimat ini, " ِودادك" (kasih 
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sayangmu) digunakan sebagai sinekdoki, di mana bagian (kasih sayang) 

mewakili keseluruhan hubungan antara penulis dan ibunya. Dengan 

menyatakan bahwa tidak ada orang lain yang dapat berbagi kasih sayang 

seperti yang diberikan oleh ibunya, penulis menunjukkan bahwa hubungan 

ini adalah unik dan tidak tergantikan. Sinekdoki ini menekankan betapa 

mendalam dan istimewanya ikatan antara penulis dan ibunya, serta 

menunjukkan bahwa kasih sayang tersebut tidak dapat dibandingkan dengan 

hubungan lain dalam hidupnya. 

Pada bait ketujuh belas  mengandung kiasan metafora/istirah dan 

personifikasi/ majaz lugawi yaitu pada lirik  ᢝ
ᡧᣚ وأنتِ النور ᢝ ᢔᣎقل ᢝ

ᡧᣚ ضᘘفأنتِ الن

 ᣆᗷ. Dalam ungkapan ini, penulis menggunakan metafora denganي

menyamakan sosok ibu sebagai "detak jantung" (النبض) dalam hatinya. Ini 

menunjukkan bahwa ibu adalah sumber kehidupan dan perasaan penulis. 

Metafora ini menggambarkan betapa sentralnya peran ibu dalam kehidupan 

penulis, di mana tanpa kehadirannya, kehidupan penulis tidak akan lengkap. 

Penulis mempersonifikasikan ibu sebagai "cahaya" (النور) dalam 

pandangannya. Ini menunjukkan bahwa ibu memberikan kejelasan, harapan, 

dan arah dalam hidup penulis. Dengan memberikan sifat manusia kepada 

"cahaya," penulis menekankan bahwa kehadiran ibu memberikan inspirasi 

dan kekuatan dalam menjalani hidup. 

Pada bait kedelapan  belas  mengandung kiasan alegori yaitu pada 

lirik  ِوأنت  ᢝ ᡨᣎشف ᢝ
ᡧᣚ اللحن .  Ungkapan ini menggambarkan kasih sayang dan 

keindahan yang dirasakan penulis terhadap ibunya. "Lagu" (اللحن) 

melambangkan harmoni dan kebahagiaan yang dihasilkan dari hubungan 

antara penulis dan ibunya. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang ibu adalah 

bagian penting dari kebahagiaan penulis. 

Pada bait kesembilan belas  mengandung kiasan metonimi yaitu pada 

lirik  ᢝᣤا أᘌ كِ أعودᘭإل. Dalam kalimat ini, "kembali kepada ibu" (أعود إليك) dapat 
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dianggap sebagai metonimi, di mana tindakan kembali tidak hanya berarti 

secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ini menunjukkan 

kerinduan yang mendalam dan kebutuhan penulis untuk kembali kepada 

sosok yang memberikan kasih sayang dan perlindungan. 

Pada bait kedua puluh  mengandung kiasan sinekdoki  yaitu pada lirik 

ᢝ وᗫزهو الغصن ᗷالزهر
ᡧᣍدأ عهدي الثاᘘᗫو. Ungkapan "عهد ثاني" (masa kedua) dapat 

diartikan sebagai sinekdoki, di mana "masa" mewakili seluruh fase 

kehidupan yang baru. "غصن بالزهر" (cabang dengan bunga) melambangkan 

pertumbuhan dan harapan baru. Ini menunjukkan bahwa dengan kembali 

kepada ibu, penulis merasakan awal yang baru dan potensi untuk 

berkembang. 

b. Penyimpangan arti  (Distorsing of meaning) 

Adapun penyimpangan arti paragraf pertama pada bait ke 1 sampai 

bait ke  4 sebagai berikut 

a. Ambiguitas 

Ambiguitas terjadi ketika suatu frasa atau kata dapat ditafsirkan 

dengan lebih dari satu cara.. Frasa ini dapat diartikan bahwa penulis ingin 

menyampaikan kerinduan (أشواقي) kepada ibunya dan merasakan keharuman 

dari tangan ibu ( ِعطر يمناك). Namun, kata "أرشف" (merasakan) bisa juga 

diartikan sebagai "menyerap" yang dapat menimbulkan ambiguitas 

mengenai bagaimana penulis berinteraksi dengan "aroma" tersebut. 

b. Kontradiksi 

Kontradiksi muncul ketika dua ide yang bertentangan disajikan dalam 

satu konteks.  Pernyataan ini mungkin tampak kontradiktif, karena air mata 

biasanya diasosiasikan dengan kesedihan, sementara "kebahagiaan dalam 

wajahmu" menunjukkan perasaan positif. Namun, ini menunjukkan bahwa 

kesedihan penulis sebenarnya mendatangkan kebahagiaan saat bertemu 

dengan ibunya. Kontradiksi ini menciptakan gambaran tentang hubungan 
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yang rumit antara kesedihan dan kebahagiaan dalam cinta seorang 

ibu.bagaimana air mata dapat membawa kebahagiaan. 

c. Nonsense  

Nonsense terjadi ketika suatu ungkapan tidak memiliki makna yang 

jelas atau logis.   ᡧ ᢕᣌكِ خدي حᘭثرى قدم ᢝ
ᡧᣚ غᖁأم  Jika diartikan secara harfiah, 

tindakan mengusap pipi di tanah tampak aneh. Namun, secara kiasan, ini 

menunjukkan penghormatan dan kerendahan hati penulis terhadap ibunya. 

Dalam konteks ini, meskipun tampak aneh secara harfiah, makna yang 

mendalam tetap ada.Jika diartikan secara harfiah, tindakan mengusap pipi di 

tanah tampak aneh. Namun, secara kiasan, ini menunjukkan penghormatan 

dan kerendahan hati penulis terhadap ibunya. Dalam konteks ini, meskipun 

tampak aneh secara harfiah, makna yang mendalam tetap ada. 

penyimpangan arti paragraf pertama pada bait ke 5 sampai bait ke 9 

sebagai berikut: 

a. Ambiguitas 

Ambiguitas dalam kalimat ini dapat dilihat pada  ِلᘭفᜓم أسهرت من ل

 ᢝ
ᡧᣍلأرقد ملء أجفا . Ungkapan ini dapat diartikan secara harfiah, yaitu ibu yang 

terjaga di malam hari untuk memastikan anaknya tidur, tetapi juga bisa 

diinterpretasikan sebagai pengorbanan emosional yang dilakukan ibu demi 

kenyamanan anak. Ini menciptakan makna ganda tentang pengorbanan dan 

cinta. 

b. Kontradiksi  

Kontradiksi dalam kalimat ini dapat dilihat pada م أظمأت من و

ᢝ بتحنان
ᡧᣎᗫو ᡨᣂجوفٍ ل. Ada kontras antara "kehausan" dan "memuaskan". 

Kehausan biasanya diasosiasikan dengan kekurangan, sedangkan 

"memuaskan" menunjukkan pemberian. Ini menciptakan ketegangan antara 

kebutuhan dan pemberian kasih sayang, di mana penulis merasakan 

kekurangan tetapi juga mendapatkan kepuasan dari kasih sayang ibunya. 

c. Nonsense 
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Nonsense dalam kalimat ini dapat dilihat pada  تخاف 
ً
وعين᠍ا منك ساهرة

 ᠒من خطر ᢝᣢع. Jika diartikan secara harfiah, mata yang terjaga tidak bisa 

"khawatir". Namun, secara kiasan, ini menunjukkan perhatian dan kasih sayang 

ibu yang selalu siap melindungi anaknya. Meskipun tampak aneh jika diambil 

secara harfiah, makna yang mendalam tetap ada di balik ungkapan tersebut. 

penyimpangan arti paragraf pertama pada bait ke 10 sampai bait ke 

12  sebagai berikut: 

a. Ambiguitas 

Ambiguitas dalam kalimat ini dapat dilihat pada  ـوم وداعنـا فجـر᠍ا ومـاᗫو

 ᠒أقسـاه مـن فجـر. Istilah "رًاѧفج" (fajar) dapat diartikan sebagai waktu pagi, tetapi 

juga bisa melambangkan awal yang baru yang diwarnai dengan kesedihan. 

Ini menciptakan makna ganda tentang harapan dan kesedihan, di mana fajar 

yang biasanya dianggap positif menjadi simbol perpisahan yang 

menyakitkan. 

b. Kontradiksi 

Kontradiksi dalam kalimat ini dapat dilihat pada  محالٌ أن ترى صدر᠍ا أحن

 Ada kontras antara "mustahil" dan pernyataan kasih sayang  .علᘭـك مـن صـدري

yang kuat. Penulis menegaskan bahwa tidak ada yang bisa mencintai ibunya 

lebih dari dirinya sendiri, tetapi penggunaan kata " ٌمحـــال" (mustahil) 

menunjukkan kepastian yang kuat, menciptakan ketegangan antara 

pernyataan dan realitas emosional. 

c. Nonsense 

Nonsense dalam kalimat ini dapat dilihat pada  وصف الذي ᢝ
ᡧᣚ حار القولᘌ

 Meskipun ungkapan ini tidak sepenuhnya nonsense, ada  .لاقᘭــتِ مــن هجــر

elemen yang bisa dianggap tidak biasa jika diartikan secara harfiah. " ارѧيح

 menunjukkan bahwa kata-kata tidak mampu (kata-kata bingung) "القѧѧول

menggambarkan kedalaman emosi yang dirasakan. Ini menciptakan kesan 
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bahwa pengalaman perpisahan ini sangat kompleks dan sulit untuk 

diungkapkan, tetapi tetap memiliki makna yang dalam. 

Penyimpangan arti paragraf pertama pada bait ke 13 sampai bait ke 

16  sebagai berikut: 

 

a. Ambiguitas 

Ambiguitas dalam kalimat ini dapat dilihat pada  عمـري إلـه ᡧᣎـا مـᘌ ِك ᢔᣂبـ

 ᢝ
ᡧᣍــون أوصــاال. Istilah "ــونإلــه ال" (Tuhan semesta) dapat diinterpretasikan 

sebagai pengakuan akan kekuatan dan pengaruh Tuhan dalam hidup penulis. 

Namun, ungkapan ini juga bisa diartikan sebagai pengharapan penulis 

terhadap kasih sayang dan perlindungan dari ibunya. Ini menciptakan dua 

makna yang berbeda, yaitu religius dan emosional. 

b. Kontradiksi 

Kontradiksi dalam kalimat ini dapat dilihat pada  ـهᗷ ᢝ
ᡧᣍشـاطرᘌ ودادكِ لا

 Pernyataan ini menunjukkan betapa unik dan istimewanya .أحــد مــن الــᘘش

kasih sayang ibu, tetapi juga mengimplikasikan bahwa ada perbandingan 

dengan kasih sayang orang lain. Di satu sisi, penulis menekankan keunikan 

kasih sayang ibunya, tetapi di sisi lain, ada pengakuan bahwa kasih sayang 

dari orang lain juga ada. Ini menciptakan ketegangan antara eksklusivitas 

dan inklusivitas dalam pengalaman cinta. 

c. Nonsense  

Nonsense dalam kalimat ini dapat dilihat pada  ِـكᘘوح ᢝ
ᡨᣛᘭتـوف ᣃ ِرضـاؤك

 ᢝ
ᡧᣍمـاᘌومـض إ. Meskipun ungkapan ini tidak sepenuhnya nonsense, ada elemen 

kiasan yang mungkin terasa tidak biasa. " ᢝ
ᡧᣍمــاᘌومـــض إ" (cahaya imanku) 

menunjukkan bahwa cinta ibu memberikan inspirasi dan kekuatan, tetapi 

secara harfiah, cahaya tidak dapat dihubungkan langsung dengan iman. Ini 

menciptakan makna yang mendalam tentang hubungan antara cinta dan 

kepercayaan. 
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penyimpangan arti paragraf pertama pada bait ke 17 sampai bait ke 

20  sebagai berikut: 

a. Ambiguitas 

Ambiguitas dalam kalimat ini dapat dilihat pada  ᢝ ᢔᣎقلـ ᢝ
ᡧᣚ ضᘘفأنـتِ النـ. 

Ungkapan ini bisa diartikan secara harfiah sebagai kasih sayang yang 

mendalam antara penulis dan ibunya. Namun, "denyut nadi" juga dapat 

diartikan sebagai simbol kehidupan, yang menunjukkan bahwa ibunya 

adalah sumber kehidupan dan kekuatan bagi penulis. Ini menciptakan makna 

ganda yang mendalam tentang hubungan emosional. 

b. Kontradiksi  

Kontradiksi dalam kalimat ini dapat dilihat pada كدري ᢝᣢبوجهك ينج. Di 

satu sisi, penulis menyatakan bahwa wajah ibunya membawa terang dan 

menghapus kegelapan, tetapi di sisi lain, ada kesan bahwa penulis 

sebelumnya berada dalam keadaan "كــدري" (gelap atau kesedihan). Ini 

menunjukkan kontras antara keadaan sebelumnya yang suram dan keadaan 

yang lebih cerah ketika bersama ibunya. Namun, secara emosional, ini juga 

menunjukkan bahwa meskipun ada kesedihan, kehadiran ibunya membawa 

harapan dan kebahagiaan. 

c. Nonsense 

Nonsense dalam kalimat ini dapat dilihat pada  زهـوᗫو ᢝ
ᡧᣍـدأ عهـدي الثـاᘘᗫو

 Meskipun ungkapan ini tidak sepenuhnya nonsense, ada elemen .الغصن ᗷـالزهر

kiasan yang mungkin terasa tidak biasa. "انيѧد ثѧعه" (masa kedua) dan " وѧيزه

 menunjukkan harapan dan (cabang bermekaran dengan bunga) "الغصѧن بѧالزهر

pembaruan, tetapi secara harfiah, cabang tidak dapat bermekaran tanpa 

konteks yang lebih luas. Ini menciptakan gambaran yang indah tentang 

pertumbuhan dan harapan baru yang diwakili oleh hubungan penulis dengan 

ibunya. 

c. Penciptaan Arti 
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Representaasi cinta dan spiritual dari Penciptaan arti disebabkan oleh 

beberapa hal diantaranya enjambement, rima/bunyi, dan tipografi. 

a. Enjambement 

Enjambement adalah teknik di mana sebuah kalimat atau frasa 

melanjutkan ke baris berikutnya tanpa jeda. Seperti pada bait pertama  لسوف 

 ᢝᣝل رأسكِ الزاᘘأق ᢝᣤا أᘌ أعود" diikuti oleh " ِمناكᘌ وأرشف عطر ᢝ
ᡨᣚل أشوا ِأبثك 

Enjambement di sini menciptakan kesinambungan antara kerinduan dan 

tindakan yang diinginkan, menunjukkan bahwa cinta dan kerinduan saling 

terhubung. Ini menciptakan perasaan intim dan mendalam, seolah-olah 

penulis tidak dapat menahan emosinya. 

Dalam bait ketiga " ِأمرغ في ثرى قدميكِ خدي حين ألقاك" (Aku akan 

mengusap pipiku di tanah kakimu saat aku menemuimu), enjambement 

memperkuat rasa hormat dan pengabdian kepada ibu. Perasaan ini mengalir 

dengan lembut dari satu baris ke baris berikutnya, menggambarkan betapa 

dalamnya rasa hormat penulis terhadap ibunya. Penggunaan enjambement di 

sini memberikan kekuatan pada pernyataan ini, menunjukkan bahwa 

pertemuan dengan ibunya adalah momen yang sangat berarti.  

Bait keempat “ ِاكᘭمح ᢝ
ᡧᣚ ور᠍اᣃ ᢝᣙب من دم ْ ُᡨᣂي ال روَّ

᠑
 ini melanjutkan  ”أ

aliran emosi dengan menyatakan bahwa air mata penyair, sebagai simbol 

kerinduan dan kebahagiaan, akan menyiram tanah. Enjambement di sini 

menciptakan hubungan antara cinta, emosi, dan spiritualitas, di mana air 

mata menjadi ungkapan cinta dan rasa syukur. 

Enjambement pada bait ke 5 “ ᢝ
ᡧᣍلِ لأرقد ملء أجفاᘭفᜓم أسهرت من ل” dan 

ke 6 “بتحنان ᢝ ᡧᣎᗫو ᡨᣂم أظمأت من جوفٍ لو” menghubungkan dua gagasan tentang 

pengorbanan ibu: begadang untuk menjaga anak dan memberikan kasih 

sayang. Aliran kalimat menunjukkan betapa dalamnya pengorbanan tersebut. 
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Enjambement di antara bait ke 7 “ ᠒المطر دموع᠍ا منك ᣓᙏوم مرضت لا أᗫو” 

dan ke 8 “من خطر ᢝᣢتخاف ع 
ً
 menciptakan kesan ”وعين᠍ا منك ساهرة

berkesinambungan dari kenangan akan sakit yang dialami penulis dan 

perhatian ibu. Ini memperkuat rasa kasih sayang dan kecemasan yang 

mendalam. 

Enjambement pada bait ke 9 “ ᠒وم وداعنا فجر᠍ا وما أقساه من فجرᗫو” dan 

bait ke 10 “تِ من هجرᘭوصف الذي لاق ᢝ
ᡧᣚ حار القولᘌ” menciptakan transisi yang 

halus antara penggambaran perpisahan yang menyakitkan dan kebingungan 

dalam mengekspresikan kesedihan. Ketidakpastian dan kedalaman perasaan 

ditonjolkan, sehingga pembaca merasakan betapa menyedihkannya momen 

perpisahan tersebut. 

Enjambement bait ke 11 “ قالة لا زلت مدكر᠍ا بها دهريوقلتِ م ” dan bait ke 

 menghubungkan pernyataan”محالٌ أن ترى صدر᠍ا أحن علᘭك من صدري“ 12

tentang kata-kata yang diingat dan perasaan kasih sayang yang mendalam. 

Ini menunjukkan bagaimana kata-kata tersebut tetap hidup dalam ingatan 

penulis, menambah intensitas emosional dan menekankan kekuatan cinta. 

Enjambement bait ke 13 “ ᢝ
ᡧᣍون أوصاعمري إله ال ᡧᣎا مᘌ ِك ᢔᣂب” diikuyi olh 

bait ke 14 “ ᢝ
ᡧᣍماᘌكِ ومض إᘘوح ᢝ

ᡨᣛᘭتوف ᣃ ِرضاؤك”menciptakan kesinambungan 

antara pengakuan tentang peran penting ibu dalam hidup penulis dan 

bagaimana kasih sayangnya menjadi sumber kekuatan dan keyakinan. Ini 

menunjukkan keterhubungan yang erat antara cinta dan spiritualitas. 

Enjambement bait ke 15”  ᢝ
ᡧᣍوأحزا ᢝ ᢔᣍه كرᗷ وصدق دعاؤكِ انفرجت” diikuti 

oleh “ ᗷ ᢝه أحد من
ᡧᣍشاطرᘌ ودادكِ لا  ᡫᣄᘘال ” mengalir dari pengakuan tentang doa 

ibu yang membawa ketenangan hingga pernyataan bahwa kasih sayang ibu 

tidak tertandingi. Ini memperkuat tema tentang keunikan dan kedalaman 

hubungan antara penulis dan ibunya. 
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Enjambement  bait ke 17 “ ᣆᗷ ᢝيفأنتِ النᘘض 
ᡧᣚ وأنتِ النور ᢝ ᢔᣎقل ᢝ

ᡧᣚ  ِفأنت

ᣆᗷ ᢝي
ᡧᣚ وأنتِ النور ᢝ ᢔᣎقل ᢝ

ᡧᣚ ضᘘالن” diikuti oleh bait ke 18 “ ، ᢝ
ᡨᣎشف ᢝ

ᡧᣚ وأنتِ اللحن

 menciptakan kesinambungan antara pernyataan bahwa ”بوجهك ينجᢝᣢ كدري

ibu adalah sumber kehidupan dan cahaya, serta melanjutkan dengan 

gambaran ibu sebagai melodi dalam hidup penulis. Aliran ini 

menggambarkan bagaimana setiap aspek kehidupan penulis terhubung 

dengan kehadiran ibunya. 

Enjambement bait ke 19 “غد᠍ا أرتاح من سفري ، ᢝᣤا أᘌ كِ أعودᘭإل” diikuti 

oleh “الزهرᗷ زهو الغصنᗫو ᢝ
ᡧᣍدأ عهدي الثاᘘᗫو ”menghubungkan harapan untuk 

kembali kepada ibu dengan awal baru yang diwakili oleh pertumbuhan dan 

keindahan. Ini menunjukkan bahwa kembalinya penulis kepada ibu tidak 

hanya merupakan pertemuan fisik, tetapi juga simbolik dari fase baru dalam 

hidupnya. 

b. Rima/bunyi 

Rima  yang terdapat dalam lagu ya ummi  sebagai berikut: 

Lagu ini memiliki bahar hazaj, yaituebagai berikut: 

 ᡧᣍرقم الشطر الأول الشطر الثا 
 ᢝᣝل رأسكِ الزاᘘأق  ᢝᣤا أᘌ لسوف أعود 

١ 
سكِ الزاᢝᣝ |أقبᘘل رأ د ᘌا أᢝᣤ |لسوف أعو   

مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   
//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  

ᢝ  وأرشف عطر ᘌمناكِ 
ᡨᣚل أشوا ِأبثك 

٢ 
ر ᘌمناكِ |وأرشف عط ᢝ |أب᙭ثكِ ل 

ᡨᣚل أشوا  
مفاعᘭلن| عᘭلنمفا مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   

//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  
ᡧ ألقاكِ  ᢕᣌكِ  خدي حᘭثرى قدم ᢝ

ᡧᣚ غᖁأم 
٣  ᢝᣐ ن ألقاكِ |كِ خددي   ᢝ

ᡧᣚ أمررغ| ᢝᣤثرى قد  
مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   
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//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  
ᢝ محᘭاكِ 

ᡧᣚ 
᠍
ب من دمᣃ  ᢝᣙورا ْ ُᡨᣂي ال روَّ

᠑
 أ

٤ 
ᢝ محᘭاكِ 

ᡧᣚ 
᠍
ب من دمᣃ  ᢝᣙورا ْ ُᡨᣂي ال روَّ

᠑
 أ

مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   
//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  

 ᢝ
ᡧᣍلِ  لأرقد ملء أجفاᘭفᜓم أسهرت من ل 

٥ 
ᢝ |لأرقد مل

ᡧᣍء أجفا ت من لᘭلِ |فᜓم أسهر   
مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   

//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  
ᢝ بتحنان ᡧᣎᗫو ᡨᣂم أظمئت من جوفٍ  لو 

٦ 
 ᢝ ᡧᣎᗫو ᡨᣂبتحنان |ل   ᣥم أظت من جوفٍ |و  
مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   

//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  

 ᠒المطر منك 
᠍
 وᗫوم مرضت لا أنᣓ دموعا

٧  ᠒المطر منك 
᠍
 وᗫوم مرضت لا أنᣓ دموعا

مفاعᘭلن| مفاعᘭلن فاعᘭلنم| مفاعᘭلن   
//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  

 ᠒من خطر ᢝᣢتخاف ع  
ً
 منك ساهرة

᠍
 وعينا

٨ 
 ᠒من خطر ᢝᣢتخاف ع  

ً
 منك ساهرة

᠍
 وعينا

مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   
//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  

 ᠒وما أقساه من فجر  
᠍
 وᗫوم وداعنا فجرا

٩ 
ه من فجر᠒ |وما أقسا  وᗫوم وداعن 

᠍
ا فجرا  

مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   
//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  

ᢝ وصف الذي لاقᘭتِ من هجر
ᡧᣚ حار القولᘌ 

١٠ 
 ᢝ
ᡨᣚتِ من هجر|الذي لا ᢝ وصف|ᘌحار القو 

ᡧᣚ ل  
مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   

//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  
 بها دهري

᠍
الة لا زلتوقلتِ مق مدكرا  

١١ 
 بها دهري

᠍
 وقلتِ مقالة لا زلت مدكرا

مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   
//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  

  أحن علᘭك من صدري
᠍
 محالٌ أن ترى صدرا

١٢  ᢝᣢك من صدري|أحن ع   |محالٌ أن 
᠍
ترى صدرا  
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مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   
//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  

 ᢝ
ᡧᣍون أوصاعمري إله ال ᡧᣎا مᘌ ِك ᢔᣂب 

١٣ 
ᢝ |إله الو

ᡧᣍن أوصا كِ ᘌا  ᢔᣂعمري |ب ᡧᣎم  
مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   

//٠/٠/٠//|٠/٠/٠ ئ٠/٠/٠//|٠/٠/٠//٠/٠/٠//|٠/٠/٠//   
 ᢝ
ᡧᣍماᘌكِ ومض إᘘوح  ᢝ

ᡨᣛᘭتوف ᣃ ِرضاؤك 

١٤ 
 ᢝ
ᡧᣍماᘌكِ ومض إᘘوح  ᢝ

ᡨᣛᘭتوف ᣃ ِرضاؤك 
مفاعᘭلن| اعᘭلنمف مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   
//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  

 ᢝ
ᡧᣍوأحزا ᢝ ᢔᣍه كرᗷ وصدق دعاؤكِ انفرجت 

١٥  ᢝ
ᡧᣍوأحزا ᢝ ᢔᣍه كرᗷ وصدق دعاؤكِ انفرجت 

مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   
//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  

 ᡫᣄᘘه أحد من الᗷ  ᢝ
ᡧᣍشاطرᘌ ودادكِ لا 

١٦ 
حد من الᗷ ᡫᣄᘘه أ   ᢝ

ᡧᣍشاطرᘌ ودادكِ لا 
مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   

//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  

ᣆᗷ ᢝي
ᡧᣚ وأنتِ النور  ᢝ ᢔᣎقل ᢝ

ᡧᣚ ضᘘفأنتِ الن 

ᣆᗷ ᢝي|وأنتِ النو ١٧
ᡧᣚ ر ᢝ |فأنتِ النب  ᢔᣎقل ᢝ

ᡧᣚ ض  

مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن ر   
//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  

ᢝ  بوجهك ينجᢝᣢ كدري
ᡨᣎشف ᢝ

ᡧᣚ وأنتِ اللحن 

١٨ 
جᢝᣢ كدري|بوجهك ين ᢝ |وأنتِ اللح  ᡨᣎشف ᢝ

ᡧᣚ ن  
مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   

//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  
 إلᘭكِ أعود ᘌا أᢝᣤ  غدا أرتاح من سفري

١٩ 
ح من سفري|غدا أرتا د ᘌا أᢝᣤ |إلᘭكِ أعو   

مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| فاعᘭلنم   
//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  

ᢝ  وᗫزهو الغصن ᗷالزهر
ᡧᣍدأ عهدي الثاᘘᗫو 

٢٠ 
ᢝ  وᗫزهو الغصن ᗷالزهر

ᡧᣍدأ عهدي الثاᘘᗫو 
مفاعᘭلن| مفاعᘭلن مفاعᘭلن| مفاعᘭلن   

//٠/٠/٠//|٠/٠/٠  //٠/٠/٠//|٠/٠/٠  
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C. Analisis  Maktris ,Varian dan Model dalam Lirik Lagu “Ya Ummi”  

dalam mengungkapkan makna cinta dan spiritualitas 

Pada bait pertama lagu di temukan Matriks tematik yang mana di 

representasi dari cinta dan spiritualitas. la ini sangat menekankan hubungan 

emosional antara penulis dan ibunya. Penulis mencerminkan perasaan cinta 

yang tulus melalui tindakan fisik yang menunjukkan kedekatan, seperti 

mencium kepala ibunya. Penulis mengingat pengorbanan ibunya, seperti 

yang terungkap dalam kalimat " ᢝ
ᡧᣍلِ لأرقد ملء أجفاᘭفᜓم أسهرت من ل." Ini 

menunjukkan betapa banyak waktu dan usaha yang diberikan oleh ibu untuk 

memastikan kenyamanan dan kebahagiaan anaknya. Hal ini menciptakan 

nuansa rasa syukur dan pengertian yang mendalam terhadap pengorbanan 

seorang ibu.   Terdapat elemen spiritual yang kuat dalam puisi ini, terutama 

ketika penulis menyatakan " ِاكᘭمح ᢝ
ᡧᣚ ور᠍اᣃ ᢝᣙب من دم ْ ُᡨᣂي ال روَّ

᠑
 Ini ".أ

menunjukkan bagaimana emosi penulis terhubung dengan pengalaman 

spiritual, di mana air mata menjadi simbol dari kedamaian dan kebahagiaan 

saat berada di dekat ibunya. enulis juga menyoroti pentingnya doa dan 

harapan dalam kehidupannya, seperti yang terlihat dalam " ᢝ
ᡨᣛᘭتوف ᣃ ِرضاؤك." 

Ini menggambarkan bagaimana kebahagiaan dan kesuksesan penulis sangat 

tergantung pada restu dan kasih sayang ibunya. 

Adapun Model pada lagu ini terdapat  model rasional yaitu 

menggambarkan hubungan yang erat dan penuh kasih antara penulis dan 

ibunya. Setiap ungkapan menunjukkan kedalaman cinta dan pengabdian. 

Penulis tidak hanya mencintai ibunya, tetapi juga menghargai semua 

pengorbanan yang telah dilakukan. Adapun  model naratif yang mengisahkan 

perjalanan emosional penulis. Dari kerinduan ketika jauh dari ibu, hingga 

momen-momen berharga saat bersatu, narasi ini membawa pembaca melalui 

pengalaman yang mendalam dan emosional. Penulis menciptakan suasana 

yang membuat pembaca merasa terhubung dengan perasaan yang 

diungkapkan. Terakhir model simbolis igunakan untuk menyampaikan 
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makna yang lebih dalam. Misalnya, " ᢝ ᢔᣎقل ᢝ
ᡧᣚ ضᘘأنتِ الن" menggambarkan peran 

ibu sebagai sumber kehidupan dan cahaya. Simbol-simbol ini memperkuat 

pesan bahwa cinta seorang ibu adalah kekuatan yang menghidupkan dan 

memberikan arah dalam hidup. 

Sedangkan pada jenis Varian dalam lagu ini terdapat Variasi 

Emosional  mulai dari kesedihan saat perpisahan hingga kebahagiaan saat 

bertemu kembali. Setiap individu dapat mengidentifikasi dengan pengalaman 

pribadi mereka, yang menciptakan resonansi emosional yang kuat. Varisi 

interpretatif dalam lagu ini dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. 

Misalnya, " ᢝᣙب من دم ْ ُᡨᣂي ال روَّ
᠑
 dapat dilihat sebagai ungkapan cinta yang "أ

mendalam atau sebagai refleksi dari pengorbanan yang tulus. Ini 

memberikan kebebasan bagi pembaca untuk menemukan makna yang paling 

sesuai dengan pengalaman mereka sendiri. Variasi estetika menggunakan 

teknik puitis seperti enjambement (pemecahan baris yang halus) dan rima 

memberikan kesan yang kaya dalam pembacaan. Penggunaan bahasa yang 

indah dan terstruktur dengan baik menciptakan pengalaman estetika yang 

menggugah perasaan, mencampurkan cinta dan spiritualitas dalam setiap 

bait. 

D. Hipogram  

Dari penjebaran di atas maka di temukan Hipogram potensial dari 

lagu Ya Ummi adalah penjabaran dari matriksnya yaitu ibu sebagai pusat 

cinta, pengorbanan, dan keberkahan hidup, serta sebagai simbol kasih sayang 

ilahi yang menuntun seorang anak menuju kehidupan yang penuh makna dan 

spiritualitas.  

a. Sastra Arab Klasik 

1. Syair Al-Mutanabbi 

Puisi-puisi klasik Arab banyak yang mengekspresikan tema keluarga, 

pengorbanan ibu, dan rasa terima kasih. Tema serupa sering ditemukan dalam 
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karya-karya penyair besar seperti Al-Mutanabbi atau Kahlil Gibran yang 

mengangkat tema cinta kepada orang tua, terutama ibu.178 

2. Syair Nabati (Puisi Tradisional Arab) 

Puisi tradisional Arab, terutama syair Nabati yang sering 

menggambarkan cinta kepada keluarga, pengorbanan ibu, dan rasa 

kerinduan yang mendalam, memberikan pengaruh kuat pada lagu ini.179 

b. Pengaruh Budaya Timur Tengah 

Musik Timur Tengah, khususnya dari wilayah Arab, sering 

menampilkan tema tentang cinta ibu yang sangat mendalam. Lagu-lagu 

seperti "Ummi" atau "Ya Oumi" dari penyanyi terkenal sering 

menggambarkan perasaan yang serupa tentang ibu sebagai pusat kehidupan 

dan kasih sayang.180 

c. Nilai Universal tentang Cinta kepada Ibu 

Penghormatan dan cinta kepada ibu adalah tema yang universal, 

ditemukan dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Lagu ini 

dapat dianggap terinspirasi oleh nilai-nilai yang menjadikan ibu sebagai pilar 

cinta dan pengorbanan dalam keluarga. 

Hipogram aktual merujuk pada sumber yang secara langsung menjadi dasar 

atau inspirasi dari lagu ini. 

a. Al-Qur'an 

                                                             
178Shawkat M. Toorawa, “ Sons of Al- Mutanabbi: Arabic Poetry in the Making”, 

(Routledge, 2005), h. 65   
179Saad Abdullah sowayan, “ Nabati Poetry: The Oral Poetry of Arabia”  (California: 

University Of Clifornia Press , 1985), h. 4 
180Virginia Danielson,” The Voice O Egypt: Umm Kulthum, ArAbic Song and Egyptian 

Society n The Twentoeth Century”, ( Chicag: University Chicago Press, 1997) . h. 145 
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Artinya : Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) 

kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah." 

Tercermin dalam lirik lagu: 

 ᢝ
ᡧᣍلِ لأرقد ملء أجفاᘭفᜓم أسهرت من ل 

Lirik ini menekankan pengorbanan ibu yang sangat besar. 

                                  

                                    

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. 

Terlihat dalam lirik: 

" ᢝ
ᡧᣍون أوصاعمري إله ال ᡧᣎا مᘌ ِك ᢔᣂب" 

Ini menunjukkan hubungan erat antara cinta kepada ibu dengan perintah 

Tuhan. 

b. Hadis Nabi Muhammad SAW 

Hadis yang berbunyi "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu" 

menggarisbawahi posisi ibu yang sangat dihormati dalam Islam. 
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مَ 
ᡐ
ᘭْهِ وَسَل

᠐
 اللهُ عَل

ᡐ
ᣢَص ِ

ᡐᕝرَسُوْلِ ا 
᠐

ᣠِالَ جَاءَ رَجُلٌ إ
َ
َ اللهُ عَنْهُ ق ᢝ ِᡧᣔَر 

َ
ᢝ هᗫْᖁَُرَة ِᢔᣍ

᠐
عَنْ أ

قَالَ 
َ
مَّ مَنْ؟ : ف

ُ
الَ ث

َ
كَ، ق مُّ

᠑
الَ أ

َ
ᢝ ؟ ق ِ

ᡨᣎَصَحَاب ᠒حُسْنᗷِ ᠒اس حَقُّ النَّ
᠐
ᘌَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أ

مَّ مَنْ 
ُ
الَ ث

َ
كَ، ق مُّ

᠑
الَ أ

َ
بُوْكَ رواه الᘘخاري ومسلمق

᠐
الَ أ

َ
مَّ مَنْ، ق

ُ
الَ ث

َ
كَ، ق مُّ

᠑
الَ أ

َ
 ؟ ق

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, “Seseorang datang kepada Rasulullah SAW 

dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama 

kali?’ Nabi SAW menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, 

‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi SAW menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya 

kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut 

bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi SAW menjawab, ‘Kemuidan 

ayahmu.'” (HR Bukhari dan Muslim).181 

Hal ini juga tercermin dalam lirik-lirik lagu yang berulang kali 

menegaskan betapa besar cinta dan pengorbanan ibu bagi anak. 

c. Tradisi Arab Klasik 

Lagu ini mengandung nilai-nilai yang sangat dipengaruhi oleh budaya 

Arab yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap ibu. Dalam tradisi ini, 

ibu adalah figur yang sangat dihormati dan dipuja, hal ini terlihat dalam lirik 

yang sering menggambarkan ibu sebagai sumber cahaya dan kasih sayang. 

 

 

 

 

 

 

  
                                                             

181 Muhammd Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhrari Muslim (Jakarta: PT Elex Media 
Komputindo, 2017, H. 967). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  pembahasan bab-bab sebelumnya,  maka peneliti 

menyimpulkan tesis yang  berjudul “Representasi Cinta dan Spiritualitas 

dalam Lirik Lagu “Ya Ummi” Karya Ahmed Bukhatir Berdasarkan Analisis 

Semiotika Michael Riffatere”. Lirik lagu “Ya Ummi” karya Ahmed Bukhatir 

merepresentasikan cinta dan spiritualitas melalui ungkapan kasih sayang 

mendalam seorang anak kepada ibunya, yang dikemas dengan bahasa puitis dan 

penuh simbolisme. Melalui analisis semiotika Riffaterre, ditemukan bahwa makna 

cinta kepada ibu tidak hanya bersifat emosional tetapi juga memiliki dimensi 

spiritual yang kuat, mencerminkan nilai-nilai religius yang menempatkan ibu 

sebagai figur yang mulia dalam kehidupan. 

Pendekatan semiotika ini mengungkap beberapa elemen penting, sebagai 

berikut: 

Pertama, pembacaan heuristik dan hermeneutic ditemukan bahwa 

setiap bait dalam lagu ini menyampaikan makna yang kaya dan berlapis, di 

mana tindakan dan ungkapan penulis mencerminkan kerinduan yang 

mendalam dan pengharapan untuk kembali kepada sosok yang dicintai. 

Kiasan dan majas yang digunakan, seperti, dan enjambement, memperkuat 

nuansa emosional dan spiritual dalam lirik. 

Kedua, Analisis ketidaklangsungan ekspresi menunjukkan adanya 

pergantian arti  yang mencakup kiasan metafora, personifikasi  metonimia, 

sinekdoke, simile dan alegori. ambiguitas, kontradiksi, dan penciptaan makna 

baru yang menambah kedalaman interpretasi terhadap lirik 

Ketiga, bahwa matriks utama lagu ini adalah cinta dan penghormatan 

kepada ibu, yang dipahami sebagai simbol universal kasih sayang dan 

pengorbanan. Matriks ini berkembang melalui model narasi emosional, yang 

menampilkan unsur kerinduan, doa, dan penghormatan, serta varian-varian 
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ekspresi seperti hiperbola, metafora, dan simbolisme. Elemen seperti 

"mencium tangan ibu" atau "meneteskan air mata di tanah tempat ibu 

berada" menjadi representasi konkret dari pengabdian dan kerendahan hati, 

yang memiliki resonansi emosional dan spiritual bagi pendengar. 

Keempat,  hipogram dalam semiotika Riffaterre menghubungkan lirik 

lagu dengan karya-karya budaya dan religius yang lebih luas, seperti ajaran 

Islam yang menempatkan ibu pada posisi terhormat, sebagaimana tercermin 

dalam hadis Nabi Muhammad tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Lagu 

ini berhasil menyampaikan pesan universal tentang cinta, bakti, dan 

spiritualitas yang dapat diterima oleh berbagai budaya, agama, dan lapisan 

masyarakat. 

Secara keseluruhan, lirik “Ya Ummi” bukan hanya sekadar ungkapan 

cinta seorang anak kepada ibunya, tetapi juga merupakan refleksi nilai-nilai 

kehidupan yang lebih dalam. Melalui bahasa yang sederhana namun kaya 

akan makna simbolis, lagu ini memperkuat hubungan antara cinta kepada ibu 

dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi, menjadikannya relevan sebagai 

media penyampaian nilai-nilai moral dan religius dalam kehidupan modern. 

B. Implikasi  

1. Implikasi Teori 

Penelitian ini memperluas pemahaman terhadap penerapan teori 

semiotika Riffaterre, terutama dalam menganalisis lagu-lagu religius. Ini 

membuka peluang untuk studi serupa pada karya sastra dan musik lain yang 

mengandung nilai-nilai spiritual dan cinta. 

2.   Implikasi Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mendalami 

pesan moral dalam karya seni Islami, khususnya dalam konteks hubungan 

keluarga dan spiritualitas. Ini relevan bagi penggiat seni dan pendidikan yang 

ingin menanamkan nilai-nilai cinta dan penghormatan kepada orang tua.   
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3. Implikasi Metodologi 

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dimana 

peneliti menerapkan metode teori Semiotika dari Michael Rifaterre dengan 

tujuh tahap yaitu, heuristik, hermeunitik, ketidaklangsungan eskpresi, 

matriks, model, varian, dan hipogram. 

4. Sosial Budaya 

 Analisis ini menunjukkan pentingnya seni dalam memperkuat nilai-

nilai sosial seperti penghormatan kepada ibu. Lagu ini dapat dijadikan media 

edukasi yang efektif untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat 

luas.
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