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ABSTRAK 

Interpretasi Wabah Dalam Risālatu  Al-Naba 'Ān al-Wabā  

Karya Ibnu Al-Wardi di Tengah Pandemi Covid-19 

(Kajian Hermeneutika Gadamer) 

 

Oleh: Mukhotob Hamzah, S.Pd. 

 

 Risalātu al-Naba 'an al-Wabā hadir tidak hanya merespon peristiwa wabah 

yang melanda sebagian besar wilayah Timur Tengah pada abad ke-14 dengan 

bahasa yang estetis dan bersajak. Akan tetapi risalah tersebut diyakini 

mengandung pesan dan makna yang patut diungkap untuk kemudian 

dikontekstualisasikan di masa sekarang. Jika dilihat dari implikasinya pada 

perubahan tatanan kehidupan dan belum ditemukan sebab pasti kemunculan 

kedua wabah, maka antara peristiwa Black Death dan Covid-19 keduanya 

memiliki kesamaan. Selain itu, dari banyaknya jumlah korban yang terjangkit 

wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai Black Death meski jenis 

penyakitnya berbeda. Lantas bagaimanakah interpretasi makna wabah dalam 

Risalātu al-Naba 'an al-Wabā dengan membawa horizon teks, horizon pengarang 

dan horizon masa saat ini yaitu di tengah pandemi Covid-19?. Penelitian ini 

bertujuan mendialogkan makna wabah yang diusung oleh Risalātu al-Naba 'an al-

Wabā karya Ibnu al-Wardi dengan menghadirkan horison masa lalu dan masa 

kini. Tentunya dengan melihat sejarah keterpengaruhan tradisi pemikiran Ibnu al-

Wardi sebagai pengarang risalah dan seorang sejarawan, ulama dan sastrawan 

yang hidup pada masa terjadinya wabah Black Death. Kemudian penelusuran pra-

pemahaman Ibnu al-Wardi yang didasarkan pada sabda-sabda nabi serta sejarah 

masa lalu turut serta dalam memahami makna wabah, mulai dari interpetasi 

medis, teologis, sampai pada interpretasi mistik.  

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dimana data-data 

yang telah terkumpul akan disusun menjadi bentuk deskriptif dengan disertai 

analisis melalui kata-kata bukan angka. Penelitian ini berjenis studi kepustakaan 

(library research) yang mengacu pada data primer Risalātu al-Naba 'an al-Wabā 

karya Ibnu al-Wardi dan data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan 

dengan wabah, baik sejarah maupun deskripsi mengenai wabah. Teori yang 

digunakan untuk mengalisis dalam penelitian ini adalah Hermeneutika Gadamer 

yang merujuk pada tiga teori utama yaitu sejarah keterpengaruhan, pra-

pemahaman dan fusion of horizon. 

 Hasil penelitian ini menemukan beberapa Condition of Possibility dalam 

memaknai wabah. Pertama, dari sisi sejarah keterpengaruhan, Ibnu al-Wardi 

dengan dasar pengetahuan agama yang mendalam, hidup di lingkungan yang 
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agamis serta kondisi masyarakat Aleppo yang banyak melakukan kezaliman dan 

kemaksiatan mempengaruhi tradisi pemikirannya. Kedua, pra-pemahaman Ibnu 

al-Wardi terbentuk oleh pemahamannya terhadap peristiwa alam yang terjadi 

semasa hidupnya. Ia selalu mendasarkan bencana alam dengan perilaku manusia. 

Sehingga ketika melihat peristiwa wabah yang menimpa masyarakat pada saat itu 

pemahamannya secara otomatis langsung terbentuk oleh pra-pemahannya. Ketiga, 

dengan melihat konteks masa lalu dan masa kini, wabah merupakan bencana 

kemanusiaan yang bisa menjangkiti siapa saja tanpa pandang bulu. Dengan 

berpegang pada teologi al-As'āri tentang perbuatan Tuhan dan teori kasb wabah 

merupakan bukti ketetapan dan kehendak Allah yang tidak dapat diganggu gugat. 

Teori kasb, manusia hanya dapat berikhtiar zahir dan batin.  

Kata kunci: Makna Wabah, Pandemi Covid-19, Hermenutika Gadamer. 
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لملخصا  
 "رسالة النبا عن الوباء" لإبن الودي في وسط إنتشار فيروس كورونا في ويل الوباء تأ

 )دراسة هرمينيوطيقا جادامير (
 إعداد: مخاطب حمزة

دي ليس فقط من الإجابة على النكبة الوبائية مع الأساليب ر لإبن الو  "رسالة النبا عن الوبا"لقد كانت 
المعاني  م. بل كانت فيها 41نية والسجائية التي أصابتها بلدان الأوروبا و كثير بعض المناطق العربية في قرن االف

فإذا نظر إلى آثارها  .نتشار وباء فيروس كوروناعني في االجزيلة والرسائل العميقة التي تصلح اكتشافا لهذا اليوم ي
من  أسباب ابرازهما أصلا فبينهما في نفس الواحد. وإضافة إلى ذالك، كثيرمن تغير انتظام الحياة ولم يوجد 

يتناول هذا البحث معنى الوباء في مقامة و   مات من إصباتهم فيروس كورونا فليدخل أصناف موت الأسواد.
حديثة.وينظر إلى تاريخية لوبا" لإبن الوردي تأويلا أو تفهيما له مع احضار الآفاق القديمة و ال"رسالة النبا عن ا
لإبن الوردي كمصنف هذه المقامة مع أنه المؤرخ والعالم والأديب الذي يعيش بين حدث وباء التأثير الفكري 

هذا البحث عن التحيزات أي الحكم متواليا. ثم يبحث "موت الأسواد". وذالك زاد مهم لمناقشة معنى الوباء 
من إبن الوردي الذي يعتمده على الأحاديث النبوية والحوادث الماضية الوبايئة. Pra- pemahaman المسبق

ولقد وقع الوباء فجأة وانتشر سرعة ضخمة وأدّى إلى تحوّل المجال شتى فهو ينادي إلى التسائلات والتاويلات 
ه من جهة الطبيّة واللاهوتيّة حتى الروحانيّة. وثم كيف تأويل الوباء بنسبة إلى مقامة الكثيرة بين الناس .فمنهم يؤوّل

الشأن الحالي فهو عصر "رسالة النبا عن الوبا" لإبن الوردي مع إشتراك آفاق المصنف والنص والمفسر ولا يترك 
 إنتشار الوباء فيروس كورنا؟. وذالك مبدئ أساسي من الدراسة. 

مع  النوعي فهو البيانات المجموعة ستكون على صورة الوصفي-نهج الوصفيواستخدم البحث م
"رسالة النبا عن وتقديم البحث بشكل البحث المكتبي  بكون مقامة  تحليل من أجل الكلمات غير العدد.

خيا  الوبا" لإبن الوردي بيانات أساسية. وأما بيانات ثانوية فهو كتب ومجلات ودراسات التي تتحدث بالوباء تاري
كان أم تحديديا. ويتقدم جميع البيانات في شكل وصفي تحليلي من حلال قراءة هرمينيوطيقا هانز جورج 

 .فاقانداج الا و لتحيزات، اتاريخية التأثيرمنها  Hans Georg Gadamerجادامر 
لحصول على معنى  (Condition of Possibility) الأحوال الممكنة ونتائج هذا البحث أن يوجد  
أن الوباء الواقع هو من علامة عذاب الله فالنظريات اللاهوتية له ؤثر تلا، من حيث تاريخية التأثير فالوباء. أو 

تعالى للناس الذين هم في أعمالهم ظالمون. وسواء كانت منه نظرية إبن القيم و السبكي الذان يعيشا في نفس 
من إبن الوردي فهو من الحديث الذي روي عبد الله  الحكم المسبق العصر مع إبن الوردي. والثاني، من حيث

 فاقانداج الا إبن عمر عن المسألة المنزلة إلى الأرض إن كان الناس يعصون الله وينكرونه ويظلمونه. والثالث،
ن أم بنسبة إلى الآفاق الماضية والحالية أن الوباء نكبة الناس جميعا أي مصيبة لهم عامة، إما موظفو الوط

المجتمع عموما، إما الأغنياء أو المساكين، إما الظالمون أو المحسون حتى الصالحين والعلماء الراسخين 
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علمهم فأصابهم هذا الوباء يعني من فيروس كورونا أو من موت الأسواد. ويتمسك بنظرية اللاهوتية لإمام 
نة من سننه وقدره الذي عدم الإعتراض الأشعار عن فعل الله والكسب. ولذالك أن الوباء هو قضية الله وس

واندفاع عنه.بل كان هناك الكسب من الناس أن يسع بطاقهم وجهدهم ظاهرا وباطنا لإبتعادهم عنه وخلصهم 
 منه.

 كلمات مفتاحية: معنى الوباء، وباء فيرورس كورونا، وهيرمينيوطيقا جادامير
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  PEDOMAN TRANSLITERASI 

  Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil kesepakatan dan 

keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I. Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 

1. Konsonan 

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada kolom berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba  B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim  J Je ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titil di ح

bawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik ذ

di atas) 

  Ra R Er ر

 Zai  Z Zet ز

  Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad Ḍ De (dengan titik di ض

bawah) 
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 Ṭa Ṭ Te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik ظ

di bawah) 

 Ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

  Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof  Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

  Ya Y Ye ي

 

  Huruf (ء) terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).  
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2. Vokal  

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

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 

 Fatḥah A A ا  

 Kasrah I I اِ

 Ḍammah U U ا  

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya digabung antara huruf dan 

harakat, berikut transliterasinya:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah  dan Ya Ai A dan I ىى

 Fatḥah dan Wau Au A dan U ىو

 

Contoh : 

 haula : ه وْل       kaifa : ك يْف  

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf dan harakat, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  

Huruf dan Harakat Nama Tanda dan huruf Nama 

ى       ا  َ  Fatḥah  dan ya 

atau alif 

ā a dan garis di 

atas 

ىى َِ  Kasrah dan ya ī i dan garis di 

atas 

ىو  َ  Ḍammah dan 

wau 

ū u dan garis di 

atas 



 

xii 
 

Contoh : 

 māta :   مات

  ramā :  رمى

 qīla :  قيل

وميم   : yamūtu 

 

4. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan  ta marbūṭah  yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah  diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbūṭah  itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl :  روضة الأطفال 

 al-madīnah al-fāḍilah :  المدينة الفاضلة 

 al-ḥikmah :   الحكمة 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (   َ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

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

 Contoh : 

بَّن ا   rabbanā :   ر 

يْن ا   najjaīnā :  ن جَّ

ق     al-ḥaqq :  ا لْح 

ج     al-ḥajj :  ا لْح 

 nu’imma :  ن عِمَّ  

 aduwwun‘ :  ع د و   

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ِىى ), maka ditransliterasi seperti huruf maddah (i).  
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Contoh :  

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  ع لِى  

بِي    Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  ع ر 

 

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

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

maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubngkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :  

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا لشَّمْس   

ل ة    لْز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الزَّ

  al-falsafah :  ا لْف لْس ف ة   

د     al-bilādu :  ا لْبلَِ 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. Contoh:  

وْن   ر   ta’murūna :  ت أمْ 

 ’al-nau :  ا لنَّوْء  

 syai’un :  ش يْئ  

 umirtu : أ مِرْت  

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia 

Kata atau istilah 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 pembendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-

Qurān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
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bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. Contoh :  

 Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

 Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

 Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

9. lafẓ al-jalālah ( الله ) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍhāf ilaih (frasa nominal), transliterasi 

tanpa huruf hamzah. Contoh:  

  billāh : بالله   dīnullah : دين الله

Adapun ta marbūṭah  di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:  

 hum fī raḥmatillāh  هم في رحمة الله

10. Huruf Kapital 

Walau  system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf capital 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 capital (Al-), ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului kata sandang al-, 

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

CDK, dan DR). Contoh:  

 Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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MOTTO 

Menjadi manusia tanpa batas; Berilmu, Berkarya dan Beribadah. 

( Mukhotob Hamzah ) 

 

 

 تعلم فليس المرء يولد عالما # وليس أخو علم كمن هو جاهل

 ( المحفوظات) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Swt.  

TESIS INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK : 

Almamater tercinta Program Magister Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

Kedua orangtua ku yang selalu kucintai kasih, sayangmu yang selalu kau berikan 

padaku, dan segala do’a mu yang membawaku sampai seperti ini. 

LPDP  yang telah memberikan beasiswa dan menanggung segala biaya keperluanku 

selama menjadi mahasiswa S2, dan selalu menjadi penyemangat untuk terus belajar 

dan belajar. 

Saudara-saudara kandung ku tersayang, terima kasih atas dukungan dan doa-doanya 

yang tak pernah padam 

Guru-guru ku yang selalu membimbing, dan memberikan arahan 

Teman-teman seperjuanganku, terima kasih kalian yang selalu menginspirasi, dan 

memotivasi untuk selalu berjuang bersama. 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji penulis panjantkan kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan segala kenikmatan, rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya. 

sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tetap 

tercurahkan kepangkuan sosok tiada banding tiada tanding, Sang kekasih Allah 

Swt dan pujaan para umatnya, ialah nabi Muhammad Saw.  Tesis yang berjudul 

“Interpretasi Wabah Dalam Maqamat Risālatu Al-Nabā 'An Al-Wabā Karya Ibnu 

Al-Wardi di Tengah Pandemi Covid-19 (Kajian Hermeneutika Gadamer)” ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana S2 atau Masrter 

pada Program Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

Penulisan tesis ini berawal dari keresahan pribadi penulis yang merasa 

tidak bisa berkontribusi secara langsung membantu penanganan wabah pandemi 

Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia pada pertengahan Februari 2020. Di 

saat itu pula penulis sedang berada di puncak semangat berkuliah S2, karena 

penulis baru menjajaki pembelajaran S2 di UIN Sunan Kalijaga tahun 2020. Di 

mana sebelumnya penulis menamatkan S1 di UIN Walisongo Semarang yang 

secara atsmosfir para mahasiswanya, lingkungan pembelajaran dan para dosen 

yang mengajar sangat jauh berbeda. Terlebih penulis adalah lulusan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab sehingga tantangan dalam 

menghadapi materi-materi baru terkait dengan teori sastra Arab dan teori-teori 

bahasa sangat dirasakan. 

Demi melanjutkan keinginan untuk berkontribusi sesuai bidang kelimuan 

yang sedang penulis tekuni, penulis melakukan diskusi-diskusi via online dengan 

teman-teman, mengikuti beberapa webinar-webinar dan tentunya membaca 

beberapa literatur-literatur yang terkait dengan wabah dan bagaimana orang-orang 

dahulu merespon peristiwa tersebut. Hal ini dilakukan guna mencari fakta-fakta 

sejarah, pesan-pesan yang ada dalam karya sastra yang bisa digali lebih mendalam 

untuk dijadikan sebagai pelajaran dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang 

sedang melanda.  
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Setelah melalukan beberapa penelusuran dan proses pemikiran yang cukup 

panjang, terpilihlah karya sastra Risālatu Al-Nabā 'An Al-Wabā Karya Ibnu Al-

Wardi sebagai objek kajian pada penelitian ini. Dengan beberapa alasan yang ada, 

salah satunya adalah maqamat tersebut menjadi dokumen sejarah atas wabah 

Black Death yang melanda Timur Tengah pada abad-14M dan banyak mendapat 

apresiasi dari para sastrawan dan ulama pada saat itu. Di sisi lain penulis memilih 

teori Hermeneutika Gadamer sebagai pisau analisisnya. Karena penulis 

menginginkan pemahaman atau penafsiran atas teks dilakukan dengan 

mendialogkan secara terus menerus dengan melihat kondisi-kondisi kemunginan 

yang ada sehingga akan dihasilkan makna baru dan lebih produktif, solutif dan 

relevan dengan kondisi saat ini.  

Di tengah-tengah badai pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai dan 

mengharuskan semua orang terkurung di dalam rumah selama berbulan-bulan 

menimbulkan keresahan dan kehilangan aura-aura semangat dari teman-teman 

maupun dosen yang hanya didapat ketika bertemu dan bertatap secara langsung. 

Keharusan menghadap leptop berjam-jam juga menjadi kebosanan, keletihan dan 

kepenatan bertambah berkali-kali lipat. Di tambah dengan kuliah online yang 

sejak awal masuk ditempuh oleh penulis. Setelah melawati rintangan dan 

hambatan dalam penulisan tesis, akhirnya dapat diselesaikan. Keberhasilan 

penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, 

kepercayaan, motivasi atau dorongan dan bantuan dari semua pihak. Tanpa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara epistimologis wabah merupakan penyakit menular yang 

berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang 

luas, seperti cacar, disentri, kolera, thaun dan lain sebagainya.1 Sedangkan 

pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana dan 

meliputi daerah georgrafi yang luas.2 Namun, dalam penelitian ini lebih 

menggunakan istilah wabah dari pada pandemi karena merujuk  pada  

peristiwa yang banyak muncul di awal-awal sejarah Islam. Selain itu istilah 

wabah lebih sering digunakan dan familiar di kalangan masyarakat umum. 

Dari beberapa wabah yang pernah terjadi dalam sejarah dunia Islam, 

tercatat ada satu peristiwa wabah besar sehingga disebut dengan Black Death 

(maut hitam). Awal kemunculannya pada pertengahan abad ke-14 di Eropa 

(1347-1349 M). Kemudian merambah ke Timur Tengah melalui kota-kota 

besar seperti Makkah, Tunisia, Mesir, Suriah, Iraq, dan Palestina dan telah 

merenggut nyawa lebih dari 200 juta jiwa.3 Wabah ini berimplikasi pada 

tatanan kehidupan yang beragam seperti penutupan masjid, shalat Jumat dan 

ibadah haji ditiadakan dan harus jaga jarak antarsatu orang dengan yang 

                                                           
1 KBBI, "Arti Wabah", Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 12-10-

2021. Available at https://kbbi.kemdikbud.go.id/  
2 Ibid. Available at. https://kbbi.web.id/pandemi  
3 Tim Majalah Suara Muhammadiyah, "Sejarah Wabah Di Dunia Islam", Majalah Suara 

Muhammadiyah online, 2020, diakses pada tanggal 13-10-2021. 

 https://suaramuhammadiyah.id/2020/09/07/sejarah-wabah-di-dunia-islam/  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://kbbi.web.id/pandemi
https://suaramuhammadiyah.id/2020/09/07/sejarah-wabah-di-dunia-islam/
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lainnya. Bahkan tidak ada yang dapat menjelaskan secara pasti sumber, 

penyebab, dan penanganan yang tepat untuk menghadapi wabah Black Death. 

 Sedangkan saat ini, seluruh dunia sedang dilanda wabah Covid-19 

yang telah menjangkiti dan menyebabkan kematian seseorang. Bahkan di 

awal tahun 2021 korban yang terjangkit virus tersebut telah mencapai 4 juta 

jiwa.4 Akibatnya, pusat-pusat keramaian seperti pasar, sekolah, pabrik, serta 

tempat-tempat ibadah layaknya masjid, gereja, vihara dan ka'bah ditutup 

sementara waktu guna memutus rantai penyebaran wabah Covid-19. Tidak 

ada informasi pasti mengenai penyebab kemunculan wabah Covid-19 ini. 

Sehingga jika dilihat dari implikasinya pada perubahan tatanan kehidupan 

dan belum ditemukannya sebab pasti kemunculannya maka antara wabah 

Black Death dan Covid-19 keduanya memiliki kesamaan. Selain itu, jika 

dilihat dari banyaknya jumlah korban yang terjangkit wabah Covid-19 maka 

hal ini dapat dikategorikan sebagai Black Death.5  

Semua wabah yang pernah melanda kehidupan manusia direspon 

dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan mengabadikan peristiwa 

tersebut melalui karya sastra. Karya sastra merupakan ungkapan manusia 

yang berisi pengalaman, perasaan, ide, ekspresi dengan pesona bahasa yang 

indah.6 Karya sastra juga mampu merekam semua pengalaman empiris-

natural maupun nonempiris-supranatural, dengan kata lain karya sastra 

                                                           
4 WHO Coronavirus Dasbor, "Global Situation of Coronavirus Disease", World Health 

Organization Online, diakses pada tanggal 12-10-21.https://covid19.who.int/ 
5 Zuhri H, "Pemaknaan Syair Li Khamsatun Di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif 

Living Islam", Living Islam: Journal Of Islamic Discourses, Vol. 3, No.1, (25 Juli 2020) hlm.153 
6 Sumardjo & Saini, Apresiasi Kesustraan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 

3-4 

https://covid19.who.int/
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menjadi saksi sejarah kehidupan manusia.7 Karya sastra juga merupakan 

sebuah dokumen sejarah penting karena menyimpan berbagai macam fakta-

fakta peristiwa bersejarah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abrams 

dalam Nugriyanto, menyatakan bahwa karya sastra yang ditulis berdasarkan 

pada fakta sejarah disebut dengan historis fiction.8  

 Risālatu al-Nabā 'an al-Wabā karya dari sastrawan dan ulama bernama 

Ibnu al-Wardi sebagai karya sastra fiksi historis (historical fiction) hadir guna 

merespon peristiwa wabah Black Death yang terjadi pada abad ke-14. Risālah 

tersebut berisi 165 kalimat dengan narasi bersajak, ditambah dengan 12 bait 

puisi yang ditulis oleh Ibnu al-Wardi pada tahun 1349 di kota Aleppo, 

Suriah.9 Rāid 'Abdu al-Raḥīm mengatakan, bahwa risalah ini memiliki 

signifikansi bagi dunia Islam. Pertama, secara sosio-historis karya ini telah 

memberikan informasi tentang sejarah wabah yang pernah melanda dunia 

Islam pada era Dinasti Mamluk atau abad ke-14. Kedua, secara artistik karya 

ini mencerminkan perkembangan dunia kesusastraan Arab pada era Dinasti 

Mamluk, khususnya karya sastra ala Ibnu al-Wardi.10 Selain itu ini juga 

                                                           
7 Saryono, Pengantar Apresiasi Sastra (Malang: Universitas Negeri Malang, 2009), hlm. 

18 
8 Dalam dunia kesusastraan terdapat karya sastra yang berdasar pada cerita atau realita. 

Karya sastra yang demikian menurut Abrams disebut sebagai fiksi historis (historical fiction) jika 

penulisannya berdasarkan fakta sejarah, sedangkan fiksi biografis (biographical fiction) jika 

penulisannya berdasarkan fakta-fakta biografis dan fiksi sains (science fiction) jika penulisannya 

berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Ketiga jenis ini disebut sebagai fiksi non fiksi (nonfiction 

fiction). Nurgiyantoro, Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra (Yogyakarta: BPFE, 

2009) hlm.144 
9 Ilyās Ḥauri. Al-Adāb Fī Zamani al-Wabā. Palestina: Majallatu al-Dirāsati al-Palastiniyah 

Institute For Palestina Studies. 2020 hlm. 144 
10 Raid 'Abdu al-Raḥīm, "Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā Lī zaini al-Din Ibni Al-Wardī 

(Dirāsatu Naqdiyyah)." al-Najāḥ li al-abḥās :Jurnal jam'iah al- Najāḥ al-Waṭaniyah, no.39 24 

Agustus 2016).  hlm. 24.  
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merupakan karya yang memberikan informasi mengenai wabah Black Death 

di Timur Tengah paling lengkap.11  

Menurut hemat peneliti, risalah Ibnu al-Wardi bukan hanya sekedar 

catatan sejarah atas peristiwa wabah yang terjadi di masa lalu dengan bahasa 

yang estetis sebagaimana yang dikatakan oleh Rāid 'Abdu al-Rahīm. Meski 

beberapa peneliti juga menganggap bahwa risalah tersebut merupakan catatan 

sejarah yang akurat dan detail, mulai dari kemunculan hingga tersebarnya ke 

berbagai negara. Peristiwa yang digambarkan tidak jauh berbeda dengan 

catatan sejarawan Muslim lainnya, seperti Ibnu Tagrī Bardī dengan buku al-

Nujūm al-Zāhirah fī Tārikhi al-Mulūk al-Qāhirah12. Akan tetapi, risālah, 

sebagaimana karya sastra lain merupakan media untuk menyampaikan pesan, 

makna dan spirit kepada pembaca. Sehingga, melalui narasi bersajak dan 

makna yang terkandung di dalam risālah memberi ruang kepada para 

pembaca untuk dimaknai dengan berbagai perspektif. Karena pada dasarnya, 

teks di masa lalu, khususnya risālah, tidak akan mati justru akan selalu hidup 

menyesuaikan konteks zamannya sebagaimana dikatakan oleh Gadamer 

dalam teori hermeneutikanya.13  

Dengan perspektif Gadamer, proses pemaknaan wabah dalam teks 

Risālatu al-Nabā 'an al-Wabā tentu melibatkan elemen-elemen penting 

                                                           
11 Michale W Dols, "Plague In Early Islamic History." Journal of the American Oriental 

Society: American Oriental Society  Vol. 94, No. 3, (September 1974). hlm. 177 
12 Faisol Fatawi, Puisi Ibnu Al-Wardi Tentang Wabah Thaun (Malang: Alif.id, 2020) 

dikutip dari laman https://alif.id/read/m-faisol-fatawi/puisi-ibnu-al-wardi-tentang-wabah-thoun-

b228962p/  
13 Hasyim Hasanah, "Hermeneutika Ontologis-Dialektis Hans-George Gadamer(Produksi 

Makna Wayang Sebagai Metode Dakwah Sunan Kalijaga", Taqaddum : Jurnal UIN Walisongo 

Vol 9,  No.1, 31 Juli (2017) hlm. 12 

https://alif.id/read/m-faisol-fatawi/puisi-ibnu-al-wardi-tentang-wabah-thoun-b228962p/
https://alif.id/read/m-faisol-fatawi/puisi-ibnu-al-wardi-tentang-wabah-thoun-b228962p/
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seperti prasangka, konteks dan sejarah yang melingkupi teks tersebut. Peneliti 

tidak bisa memaknai teks secara utuh hingga dapat dikontekstualisasikan 

dengan masa kini dengan hanya mengulang makna teks. Akan tetapi, 

kontekstualisasi makna membutuhkan kesadaran atas isi teks, melihat 

kondisi, situasi dan tradisi di masa lalu. Di sisi lain seorang peneliti juga 

harus memiliki kesadaran atau pengetahuan atas kondisi di masa sekarang 

melalui prasangkanya yang dikenal dengan sebutan prejudies14. sehingga dari 

horizon interpretan, horizon teks, dan horizon pengarang dapat dileburkan 

dan didialogkan untuk menemukan makna baru yang lebih produktif dan 

kontesktual. 

Membaca dan memahami teks pada hakikatnya juga melakukan 

dialog antar horizon teks, horizon pengarang, dan horizon pembaca sehingga 

menghasilkan suatu pemahaman yang baru. Hal ini  diistilahkan oleh 

Gadamer dengan sebutan fusion of horizon.15 Ketiga horizon tersebut harus 

selalu menjadi pertimbangan dalam pemahaman. Setiap horizon memiliki 

dunianya masing-masing, sehingga agar tidak terjadi benturan pemahaman 

maka Gadamer menyarankan untuk dimunculkan kesepahaman atau 

persetujuan. Oleh karena itu, jika memahami sebuah teks tanpa 

                                                           
14 Nadhiroh, Hermeneutik Filosofis Hans Georg Gadamer: Pengetahuan, Bahasa, dan 

Tradisi dalam Epistemologi Hermeneutika Gadamer serta Relevansinya bagi Kehidupan 

Keberagamaan dan Penafsiran, makalah Program Doktoral Universitas Jakarta 2011 hal.4 

diambil dari jurnal Hasanah, Hermeneutika Ontologis-dialektis, hlm.12 
15 Supena, Hermeneutik Alquran (Yogyakarta: PT. Ombak Dua, 2014), hlm.112 
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mempertimbangkan yang lain maka hasilnya akan timpang dan tidak 

sempurna.16   

Berdasarkan paparan fakta-fakta dan epistimologi di atas, penilitian 

ini memfokuskan kajian interpretasi makna wabah pada Risālah al-Nabā 'an 

al-Wabā karya Ibnu al-Wardi dengan menggunakan pendekatan hermeneutika 

Hans Georg Gadamer. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama 

Hermeutika Gadamer yaitu: pertama, sejarah keterpengaruhan (historical 

effected) guna mencari informasi mengenai tradisi dan modus berfikir yang 

mempengaruhi pengarang. Kedua, pra-pemahaman (pre-understanding) guna 

menemukan pemahaman awal pengarang mengenai persitiwa-peristiwa alam 

yang pernah terjadi. Ketiga,  fusion of horizon yaitu peleburan antara horizon 

masa lalu dan masa kini agar menghasilkan makna baru yang lebih produktif 

dan kontekstual.17 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan. Pertama, sebagai karya sastra, Risālatu 

al-Nabā 'an al-Wabā karya Ibnu Al-Wardi yang hadir sebagai respon atas 

peristiwa wabah Black Death mengisyaratkan adanya pesan yang ingin 

disampaikan. Kedua, sebagai seorang sejarawan dan sastrawan yang memiliki 

background pemahaman agama yang kuat dimungkinkan memiliki 

pandangan tersendiri di dalam melihat peristiwa wabah. Ketiga, pemahaman 

                                                           
16 Sofyan, Hermeneutika Gademer dan Relevansinya dengan Tafsir (Gorontalo: Jurnal 

Farabi, 2014), hlm.115 
17 Hans-Georg Gadamer, Philophical Hermeneutik, Terj.David E. Linger, (London 

:University of California Press, 2008) hlm.45 



7 
 

 
 

seseorang terhadap teks didasari oleh prasangka awalnya. Karena setiap orang 

memiliki pola pemikiran yang sudah terbentuk sebelumnya sehingga akan 

melahirkan prasangka legitimate. Keempat, pemaknaan terhadap teks bukan 

berarti mengulang makna teks yang ada, akan tetapi membutuhkan horizon 

teks, horizon penafsir dan juga horizon pengarang. Oleh karena itu penulis 

memfokuskan penelitian ini pada tiga rumusan masalah berikut ini: 

1. Bagaimana Sejarah Mempengaruhi Pemikiran Ibnu Al-Wardi Sehingga 

Melahirkan Pemaknaan Wabah pada Teks Risālatu al-Nabā 'an al-Wabā? 

2. Bagaimana Pra-Pemahaman Ibnu Al-Wardi Mengenai Peristiwa-Peristiwa 

Alam yang Terjadi Semasa Hidupnya Sehingga Melahirkan Pemaknaan 

Wabah pada Teks Risālatu al-Nabā 'an al-Wabā? 

3. Bagaimana Interpretasi Wabah Dalam Teks Risālatu al-Nabā 'an al-Wabā 

Karya Ibnu Al-Wardi di Masa Pandemi Covid-19? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan tesis ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan sejarah keterpengaruhan Ibnu al-Wardi sehingga 

melahirkan pemaknaan wabah pada teks Risālatu al-Nabā 'an al-Wabā. 

2. Bagaimana pra-pemahaman Ibnu al-Wardi Mengenai Peristiwa-Peristiwa 

Alam yang Terjadi Semasa Hidupnya Sehingga Melahirkan Pemaknaan 

Wabah pada Risālatu al-Nabā 'an al-Wabā. 

3. Untuk mendeskripsikan interpretasi wabah dalam teks Risālatu al-Nabā 

'an al-Wabā karya Ibnu Al-Wardi di Masa Pandemi Covid-19. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi positif kepada 

dunia kesusastraan dan juga menjadi khazanah pengetahuan baru tentang 

sastra yang membahas mengenai wabah, terutama kepada mahasiswa 

prodi bahasa dan sastra Arab, akademisi dan dosen bahasa dan sastra 

Arab, serta pembelajar dan pengajar bahasa dan sastra Arab di luar 

perguruan tinggi pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan cakrawala 

baru bagi pembaca umum dan atau khususnya para civitas akademika di 

lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta 

selain itu dapat pula dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya 

yang akan berfokus pada objek kajian karya sastra wabah atau karya 

sastra yang membahas mengenai wabah. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai wabah pada karya sastra bukanlah sesuatu yang 

baru. Oleh sebab itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu 

sebagai dasar pijakan dan melihat kebaharuan dan mengetahui positioning 

penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang 

membahas tentang Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā di antaranya adalah Raid 

Abdurrahim yang mengkaji dari sisi konten dan tubuh teks dengan 

menggunakan kritik sastra. Secara konten, karya ini memberitahukan kepada 
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pembaca tentang peristiwa wabah yang terjadi di Timur Tengah pada abad 

ke-14. Sedangkan secara estetis, risalah tersebut menggunakan bahasa ilmiah 

sebagai ciri khas karya sastra yang ada di era Dinasti Mamluk. 18 Sa'dah Ṭafif 

Mubārak al-Da'di juga mengkaji  Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā. Akan tetapi 

menggunakan studi naratif. Penelitian ini menarasikan peristiwa wabah yang 

ada di dalam risalah dengan penggambaran yang tampak jelas secara estetik 

meliputi peristiwa, waktu, tempat, jalan cerita, percakapan dan konflik yang 

ada.19  

Ada beberapa kajian yang membahas mengenai wabah dalam karya 

sastra di antaranya: Hizkil, Tatik & Mukhotob yang membandingkan dua 

perspektif penyair tentang wabah Corona yang termaktub dalam puisi 

bubarnya agama dan Syukrān kūruna. Hasilnya, keduanya memandang bahwa 

wabah Corona merupakan suatu musibah yang membawa hikmah, merubah 

banyak tatanan kehidupan dan keagamaan umat manusia.20 Kemudian Zuhri 

H  yang meneliti makna Syāir Lī Khamsatun di Tengah Pandemi Covid-19 

menggunakan Perspektif Living Islam dengan bantuan hermenuetika 

Gadamer. Hasilnya adalah pemaknaan syair lī Khamsatun saat ini mengarah 

kepada makna sosial dibandingkan dengan makna teologi. Safitri dan 

Sunahrawi juga memaknai wabah dan isolasi Roman La Peste Karya Albert 

                                                           
18 Raid 'Abdu al-Raḥīm, "Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā Lī zaini al-Dīn Ibni Al-Wardī 

(Dirāsatu Naqdiyyah." al-Najāḥ li al-abḥās :Jurnal jam'iah al- Najāḥ al-Waṭaniyah, no.39, 24 

Agustus (2016) 
19 Sa'dah Ṭafīf Mubārak, "Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā Lī Ibni Al-Wardī (Dirāsatun fī 

Taqniyāti al-Sardi)", Majallatu al-aṡar : Jurnal Jāmiatu ummi al-Qurā, vol.18 no. 1, (2021)  
20 Hizkil, Tatik dan Mukhotob hamzah, " Corona dalam kacamata penyair: kajian sastra 

bandingan terhadap puisi bubarnya agama dan syukran kuruna", Al-Ta'rib :Jurnal Ilmiah Program 

pendidikan bahasa Arab IAIN Palangkaraya vol.9 No. 2 Desember (2021) 
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Camus dengan menggunakan kajian Hermeneutika Paul Ricoeur. Penelitian 

ini mengupas sens (hubungan antar teks) yang meliputi tokoh, Setting, alur 

dan kronologis cerita, dan juga reference (hubungan teks dengan dunia diluar 

teks). Muhammad Lutfi mengkaji Perlawanan dan Kepasrahan: Pandemi 

Covid-19 di Mata Empat Penyair Arab. Lutfi menemukan puisi yang digubah 

oleh Walīd Ibrāhim penuh dengan nuansa politik, puisi Midad Ādil memuat 

ungkapan-ungkapan motivasi agar tetap tenang dalam mengahadapi wabah, 

sedangkan puisi Muhammad Abdurrahim mengarah kepada religiusitas.21  

 Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

di atas, baik yang berfokus pada wabah dalam karya sastra maupun pada 

Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā, maka penelitian ini berusaha mengisi 

kekosongan studi pengungkapan makna wabah secara kontekstual dengan 

menggunakan hermeneutika Gadamer. Meskipun tidak dipungkiri bahwa 

penelitian yang dilakukan oleh Raid Abdurrahim dan Sa'dah Ṭafīf Mubārak 

menggunakan objek yang sama yaitu Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā, akan 

tetapi keduanya tidak menyentuh makna wabah secara mendalam atau hanya 

berkisar pada bagian żahir teks, baik secara isi maupun dari segi struktur teks. 

F. Kerangka Teori 

Dalam sebuah penelitian, kerangka teori berfungsi sebagai pendukung 

dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang akan diteliti. Selain 

itu, kegunaan yang lain adalah untuk mengukur kriteria atau standar landasan 

untuk membuktikan sesuatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

                                                           
21Muhammad Lutfi, "Perlawanan dan Kepasrahan: Pandemi Covid-19 di Mata Empat 

Penyair Arab (Center of Language and Culture Studies)", Lingua: Center of Language and 

Culture Studies Surakarta Vol.17 No.2, 30 September (2020) 
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hermeneutika Hans Georg Gadamer guna menemukan makna baru dalam 

Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā terkait dengan makna wabah. Gadamer 

merupakan seorang filsuf mashur yang lahir di Marburg, Jerman pada tanggal 

11 Februari 1900. Meskipun ayahnya seorang ilmuwan di bidang kimia-

farmasi dan mengarahkan Gadamer untuk mengikuti jejak beliau di bidang 

sains akan tetapi Gadamer lebih tertarik untuk mendalami ilmu-ilmu 

humaniora, terkhusus sastra dan filologi.22Gadamer memiliki konsep dasar 

hermeneutik yang bersifat ontologis. Artinya, sebuah pemahaman tidak 

didasarkan pada langkah metodologis, sehingga dalam hermeneutik Gadamer 

tidak membicarakan tentang metode melainkan condition of possibility 

(adanya kondisi-kondisi kemungkinan) yang dengan hal ini seseorang dapat 

memahami teks.23 Sebagaimana Gadamer menyatakan bahwa, metode bukan 

jalan menuju sebuah pemahaman kebenaran, akan tetapi proses ontologis 

yang terdapat dalam diri manusia yang akan membawanya kepada 

pemahaman tersebut.24 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tiga condition of 

possibility untuk mengurai makna wabah yang ada di dalam Risālatu al-Nabā 

'An al-Wabā. Syahiron Syamsuddin merinci dan menjelaskan ketiga teori 

yang diusung oleh Gadamaer tersebut sebagai berikut,  

Pertama, teori kesadaran sejarah keterpengaruhan (historical effected). 

Artinya, kesadaran seseorang atas situasi hermeneutis yang mengisyaratkan 

                                                           
22 Richard E. Palmer, Hermeneutika: Teori Baru Mengenali Interpretasi, (terj) Musnur 

Hery dan Damanhuri Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 191-194. 
23 Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika Dan Pengembangan Ulum Al-Quran, Edisi Revisi 

Dan Perluasan (Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press, 2009) hlm.17 
24 Richard E. Palmer, Hermeneutika: Teori Baru, Hlm.191 
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bahwa ia sedang berada dalam arus tradisi makna tertentu terhadap teks yang 

ingin dipahami.25Sejarah akan senantiasa berpengaruh terhadap setiap 

penafsiran seseorang atas fenomena yang diamati. Sehingga sejarah 

keterpengaruhan menempati posisi yang sangat penting dalam pembentukan 

pola pemahaman. Di mana Historical Effected atau pengaruh kesejarahan ini 

berisi kesadaran atas ketersituasian, tradisi (modus berfikir), logika zaman 

(pemikiran yang sedang tren pada saat itu), pengalaman hidup, peran dan 

kontribusi, dan lain sebagainya.26 Dalam konteks menafsirkan karya sastra, 

yang harus dikejar atau dipahami adalah sejarah keterpengaruhan dari 

pengarang karya tersebut. Sehingga seorang peneliti memiliki cakrawala 

tentang tradisi maupun logika zaman yang berada di sekeliling pengarang 

teks. Hal ini juga menjaga agar tidak terjadi subjektifitas dari penulis atau 

penafsir agar diperoleh penafsiran yang objektif. 

Kedua, teori pra-pemahaman (pre-understanding), merupakan konsep 

atau pola pemikiran yang sudah terbentuk di dalam benak setiap penafsir, 

baik bersumber dari pengalaman ataupun pengetahuan awal terhadap sebuah 

konsep tertentu.27Gadamer menulis, 

First of all, as a hermeneutical task understanding includes a 

reflective dimension from the very beginning. Understanding is not a mere 

reproduction of knowledge, that is, it is not a mere act of repeating the same 

                                                           
25 Gamadamer, Truth and Method, Terj. Joel Winsheimer dan Donal G Marshall (London: 

Continuum, 1999) hlm. 301-302 
26 Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika dan pengembangan ulum al-Quran (Yogyakarta: 

Pesantren Nawesa Press, 2009) hlm.45 
27  Hasyim Hasanah, Hermeneutika, hlm.192 
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thing. Rather, understanding is aware of the fact that it is indeed an act of 

repeating.28 

 

Pra-pemahaman yang dimiliki oleh seorang mufasir akan membentuk  

corak penafsiran yang sesuai dengan pra-pemahaman awalnya. Pra-

pemahaman juga berdialektika dengan kenyataan atau realita yang ada di 

sekeliling mufassir sehingga melahirkan interpretasi yang tidak mengulang 

makna yang sudah tersedia.29 

Ketiga, teori fusion of horison, merupakan peleburan cakrawala atau 

horizon teks, horizon pengarang dan horizon pembaca. Horizon 

30Maka dari itu pembaca harus memahami sejarah 

atau tradisi masa lalu berdasarkan sudut pandang horizon sejarah itu sendiri.31 

Seolah-olah ia hidup di tengah-tengah horizon sejarah tersebut, sehingga 

didapatkan pemahaman mengenai signifikansi sejarah tradisinya. Selain itu, 

seorang penafsir juga harus memahami horizon dirinya dengan konteks masa 

kini. Penafsir harus mengakui bahwa teks memiliki horizonnya tersendiri. 

Ketika sudah mendapatkan masing-masing horizon, maka langkah 

selanjutnya adalah meleburkan ketiga horizon tersebut dengan mempertukan 

dan mendialogkan agar tidak terjadi ketegangan di antara ketiganya, karena 

setiap horizon memiliki dunia yang berbeda. Dengan peleburan horizon-

                                                           
28 Hans-Georg Gadamer, Philophical, hlm.45 
29 Hasyim Hasanah, Hermeneutika, hlm.12 
30 Rahmatullah, "Menakar Hermenutika Fusion of Horizons H.G. Gadamer dalam 

Pengembangan Tafsir Maqasid al-Quran", Nun : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara 

Vol. 3 no.2 (2017) 
31 Ibid, hlm.19 
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horizon tersebut akan didapatkan pemahaman baru yang lebih produktif dan 

kontekstual.32 

 Ketiga teori hermenuetika Gadamer tersebut akan diaplikasikan dalam 

penelitian ini. Dari ketiga teori tersebut diharapkan mampu menghasilkan 

interpretasi makna wabah baru dan lebih produktif daripada makna wabah 

yang diusung oleh Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā. Teori sejarah 

keterpengaruhan akan digunakan untuk melacak ruang lingkup hermenutis 

yang meliputi Ibnu al-Wardi sebagai pengarang risalah dalam memandang 

wabah. Teori pra-pemahaman digunakan untuk melihat pemahaman Ibnu al-

Wardi mengenai peristiwa-peristiwa alamiah atau bencana alam yang terjadi 

sebelum munculnya wabah yang didasarkan pada hadis-hadis nabi dan kisah-

kisah masa lalu.  

Selanjutnya teori fusion of horizon untuk mendialogkan sejarah yang 

meliputi Ibnu al-Wardi, Makna wabah yang diusung oleh maqamat Risālatu 

al-Nabā 'An al-Wabā dengan konteks yang meliputinya dan horizon masa 

kini, yaitu di tengah pandemi Covid-19 dan dibantu dengan teori teologi al-

Asy'ari tentang perbuatan Tuhan dan teori al-Kasbu sehingga ditemukan 

benang merah antar horizon dan menemukan makna baru yang lebih 

produktif. 

 

 

 

                                                           
32 Afuadi Abdullah Khozin, Hermeneutika (Surabaya, Alphabeta, 2007) hlm. 85 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library 

Research), yaitu jenis penelitian yang berusaha mengumpulkan data atau 

fakta penelitian dari khazanah literatur dan menjadikan "dunia teks" 

sebagai objek utama dalam analisis.33 Kemudian referensi-referensi yang 

digunakan untuk analisis berupa sumber-sumber tertulis seperti buku-

buku, majalah, jurnal dan website yang berkaitan dengan wabah. Berdasar 

pada penelitian kepustakaan yang objeknya adalah data tekstual dan 

membutuhkan analisis deskriptif maka dapat dikatakan bahwa penelitian 

ini bersifat kualitatif. Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh 

Moleong dalam bukunya, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah 

sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari suatu hal yang diamati34.  

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada teks secara utuh untuk 

menemukan makna yang ada pada teks tersebut mengenai konsep wabah. 

Kemudian konsep wabah dalam teks diuraikan secara deskriptif dan 

dijelaskan sesuai dengan urutan maqamat mulai dari sifat-sifat wabah 

sampai pada makna wabah. Kemudian sebelum hasil pemahaman 

terhadap makna wabah dalam teks Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā 

didapatkan secara keseluruhan, peneliti membawa prapemahaman 

                                                           
33 Kartini, Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 

1996),hlm.26 
34 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2001), 

hlm. 3 
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terhadap teks yang meliputi tiap-tiap horizon pengarang, horizon teks dan 

horizon penafsir. Setelah itu yang dilakukan oleh peneliti adalah 

mengasosiasikan atau menjaring makna kedua sebagai konsekuensi dari 

pembacaan hermeneutika agar ditemukan batin keseluruhan teks. Oleh 

sebab itu, inti dari pesan sastra tidak hanya berlaku pada masyarakat 

Timur Tengah semata, akan tetapi berlaku pada setiap pembaca dengan 

kondisi tertentu. Dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia yang sedang 

mengalami pandemi Covid-19. 

2. Sumber Data 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks 

Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā yang berjumlah 165 kalimat bernarasi dan 

12 bait puisi yang terkumpul di  dalam buku Diwan Ibni al-Wardi karya 

Ibnu al-Wardi. Hal yang dikaji dari Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā adalah 

konsep wabah mulai dari kemunculan, penyebaran, sifat-sifat wabah 

hingga cara penangananya pada teks tersebut kemudian mengurainya 

kembali secara deskriptif guna keperluan penelitian. Adapun data 

sekunder penelitian ini adalah buku-buku sejarah, jurnal, penelitian-

penelitian lain  mengenai latar bencana alam yang pernah melanda 

masyarakat Timur Tengah khususnya pada abad-14.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Mengutip pendapat Faruk yang mengatakan bahwa teknik 

pengumpulan data merupakan seperangkat cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan fakta-fakta empirik yang berkaitan dengan 
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masalah penelitian.35 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik baca, simak dan catat (SBC). Pada tahap awal, 

peneliti membaca dengan perhatian penuh terhadap teks Risālatu al-Nabā 

'An al-Wabā secara keseluruhan, dari awal hingga akhir teks. 

Sebagaimana dikatakan oleh Ratna bahwa proses membaca dengan 

memberikan perhatian penuh terhadap objek pada umumnya disebut 

sebagai proses menyimak.36  Selanjutnya peneliti akan mencatat hal-hal 

penting dari teks yang berkaitan dengan konsep wabah mulai dari 

kemunculan, penyebaran, sifat, makna dan faidah terjadinya wabah. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini data akan dianalisis dengan metode deskriptif-

analitik. Di mana data yang telah terkumpul akan disusun menjadi bentuk 

deskriptif dengan disertai analisis dan interpretasi melalui kata-kata bukan 

angka.37  

Secara sederhana, langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penelitian ini secara metodologis dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama, penulis menetapkan tema yang dikaji, kemudian mencari objek 

material yang menjadi fokus utama penelitian, yaitu diskursus wabah 

pada teks Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā karya Ibnu al-Wardi. Kedua, 

penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 

                                                           
35 Faruk, Metode Penelitian Sastra Sebuah Penjelajahan Awal, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2017), hlm. 25 
36 Nyoman Kutha Ratna. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 2004), hlm. 245. 
37 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah; Metode Dan Teknik (bandung: 

Tarsito, 1990) hlm. 139 
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kemudian menyeleksinya yang meliputi rekam jejak kehidupan Ibnu al-

Wardi pada masa Dinasti Mamluk abad ke-14 mulai dari tradisi 

pemikirannya sampai pada signifikansinya bagi dunia Arab. Kemudian 

peristiwa atau kejadian yang menyelimuti teks Risālatu al-Nabā 'An al-

Wabā, makna wabah yang diusung dalam teks maqamat dan informasi 

mengenai kondisi masa kini, yaitu di tengah pandemi Covid-19. Ketiga, 

setelah terseleksi, penulis menganalis data dengan menggunakan analisis 

hermenutika Hans Georg Gadamer terhadap makna wabah yang ada di 

dalam Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā karya Ibnu al-Wardi. Keempat, 

penulis membuat kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dan 

sebagai jawaban sekaligus temuan dalam penelitian ini. kemudian penulis 

memberi saran terkait penelitian selanjutnya seputar tema yang berkaitan 

dengan wabah dalam karya sastra. 

H. Sistematika Pembahasan 

Supaya pembahasan jelas, runtut, dan berkesinambungan satu dengan 

lainnya, maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I, pendahuluan yang meliputi latar belakang akademik mengapa 

penulis memilih tema wabah dalam karya sastra risālah. Sepakat bahwa 

diskursus mengenai wabah bukanlah perkara yang benar-benar baru dalam 

sebuah penelitian, oleh sebab itu, peneliti juga menyajikan studi-studi 

terdahulu yang berkaitan dengan tema yang dibahas oleh penulis agar terlihat 

positioning dan novelty (kebaharuan) penelitian ini dengan penelitian-

penelitian terdahulu. Kemudian dari latar belakang permasalahan yang 
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diuraikan secara detail diambil dan dibatasi beberapa permasalahan saja. 

Sehingga menjadi tiga rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian 

ini. Dalam bab ini, dijelaskan juga kerangka teori yang menjadi landasan 

dalam mengalisis data dan metodologi penilitian yang bertujuan untuk 

mengatur penelitian ini agar lebih terarah dan sistematis. 

BAB II, yaitu tinjauan umum (general review) mengenai diskursus 

wabah dan sejarahnya dalam dunia Islam. Mulai dari perbedaan definisi 

wabah dengan taun yang ditinjau dari segi leksikal maupun pendapat dari 

para pakar hadis karena banyak hadis-hadis yang bertemakan wabah dan taun. 

Mendiskripsikan jenis-jenis wabah yang pernah melanda kehidupan manusia 

agar dapat mengidentifikasi jenis wabah yang ada dalam maqamat dan 

mengetahui seberapa besar dampaknya. Memaparkan sejarah wabah dalam 

dunia Islam mulai dari sebelum lahirnya Nabi Muhammad Saw sampai pada 

abad ke-20 yang dipandang dan direspon dengan berbagai perspektif, mulai 

dari teologis hingga menghasilkan penanganan wabah seperti karantina, 

pengobatan tradisonal ala nabi, dan berdoa serta bertaubat atas segala 

maksiat. Ada juga memandang dari sisi sains yang mengasilkan penanganan 

seperti larangan berkumpul dan berkerumun karena bisa menular dari satu 

orang terhadap orang lain. Dan dijelaskan juga mengenai perkembangan 

sastra arab pada era Dinasti Mamluk 

BAB III, Pembahasan mengenai ruang lingkup hermeneutik atau 

horizon Ibnu al-Wardi mulai dari biografi Ibnu al-Wardi sebagai pengarang 

Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā, posisi Ibnu al-Wardi sebagai seorang 
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sastrawan dan ulama pada masa Dinasti Mamluk, tradisi pemikirannya, karir 

intelektual dan signifikansi Ibnu al-Wardi dalam dunia Islam dan prestasi dan 

karya-karya Ibnu al-Wardi. Memaparkan juga horizon teks mulai dari latar 

belakang atau kondisi yang menyelimuti teks Risālatu al-Nabā 'An al-Wabā 

yang dilihat dari berbagai faktor, mulai dari sosial, budaya dan politik serta 

konsep wabah yang ada di dalam risālah  

BAB IV, Menyajikan analisis hermeneutika Gadamer terhadap makna 

wabah dalam maqamat yang dikontekstualisakan dengan kondisi masa kini. 

Diawali dengan analisis sejarah keterpengaruhan Ibnu al-Wardi sehingga 

menghasilkan penafsiran makna wabah pada risālah, kemudian dijelaskan 

juga pra-pemahaman yang ada pada Ibnu al-Wardi terkait dengan makna 

wabah serta peleburan dari masing-masing horizon, masa lalu dan masa kini 

hingga menghasilkan makna baru yang lebih produktif dengan bantuan 

teologi al-As'ari untuk menemukan benang merah dari ketegangan yang 

terjadi antar horizon.  

BAB V, yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran dan daftar 

pustaka atas penelitian yang telah dilakukan peneliti. Kesimpulan 

memaparkan jawaban dari rumusan masalah dan temuan dari penelitian ini. 

Saran berisi rekomendasi penulis untuk penelitian-penelitian lanjutan yang 

sejenis dengan penelitian ini. Daftar pustaka melampirkan data pustaka-

pustaka yang dipakai saat penelitian berlangsung.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan analisis pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan beberapa hal penting berikut, 

1. Melalui analisis hermenutika Gadamer ditemukan beberapa condition of 

possibility yang mempengaruhi Ibnu al-Wardi dalam memaknai wabah. 

Dari sisi sejarah keterpengaruhan (historical effected), Ibnu al-Wardi yang 

notabene seorang ulama, lahir dan tumbuh besar dengan pengetahuan-

pengetahuan agama serta tumbuh di era tersebarnya tariqah sufiyah tentu 

mempengaruhi tradisi pemikirannya ke arah. Ketika teks risalatu an-naba 

bertemu dengan konteksnya yang pada masa itu banyak di kalangan 

masyarakat yang melakukan kezaliman sehingga sebagian dari sastrawan 

dan juga sastrawan menginterpretasikannya dengan makna teologis seperti 

yang dilakukan oleh Al-Subkī (w.771/1370M) dan Ibnu al-Qayyim 

(w.751/1350M). Sehingga dari hal tersebut pemikiran Ibnu al-Wardi 

terbentuk dan terbangun ketika memaknai wabah. 

2. Dari sisi pra-pemahaman, Ibnu al-wardi memiliki pemahaman awal 

bahwa peristiwa atau bencana alam yang terjadi di alam semesta seperti 

gempa bumi, banjir, angin topan, badai pasir dan erupsi gunung berapi 

terjadi karena disebabkan kemaksiatan dan kezaliman yang dilakukan 

oleh manusia. Sehingga, ketika melihat peristiwa wabah taun yang 

termasuk dalam kategori bencana alam juga dipandangan sebagai azab 
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bagi pelaku kezaliman dan peringatan bagi manusia. Hal tersebut 

didasarkan pada hadis nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh 

'Abdullāh bin 'Umar tentang lima perkara yang akan turun jika manusia 

berbuat kezaliman, kemaksiatan, kecurangan, termasuk di antaranya 

adalah turunnya wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernag ada 

sebelumnya. 

3. Dari sisi fusion of horison dengan mendialogkan horizon masa lalu pada 

saat terjadinya wabah taun, horizon teks maqamat Risalātu al-Nabā 'an 

al-Wabā dan horizon masa kini yang sedang dilanda wabah Covid-19. 

Jika dilihat berdasarkan spirit maqamat yang mengarah kepada 

pemaknaan wabah secara teologis maka secara kontekstual bisa diterima. 

Hal ini tentu dengan melihat kepada fakta-fakta kezaliman dan 

kemaksiatan yang dilakukan baik oleh pejabat negara maupun orang-

orang biasa. Akan tetapi jika melihat korban yang terjangkiti oleh wabah 

bukan hanya para pelaku kezaliman, akan tetapi anak-anak kecil yang 

tidak memiliki dosa, para ulama dan orang-orang baik juga terkena wabah 

tersebut.  

Terlebih jika melihat konteks sekarang di era modern yang sudah 

semakin pesat perkembangan keilmuannya. Mereka bisa menjelaskan 

secara medis dan sains sehingga menemukan vaksin untuk 

pencegahannya. Meskipun di sisi lain mereka tidak mampu menjelaskan 

atau memberikan informasi secara pasti mengenai penyebab munculnya 

Covid-19. Penulis mencarikan benang merah guna menjembatani 
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ketegangan yang terjadi. Pertama, wabah ini merupakan bencana 

kemanusian karena dampak dan korbannya menyeluruh mulai dari orang 

biasa, anak-anak, pemuda, orang tua, pejabat, orang kaya, orang miskin 

bahkan seorang ulama yang ahli ibadah pun terkena wabah ṭā'un pada saat 

itu maupun dalam konteks saat ini Covid-19 banyak tokoh-tokoh agama 

yang meninggal karena wabah. Sehingga tidak fair jika dikatakan sebagai 

azab bagi pelaku kezaliman. 

 Kedua, berpegang pada teori teologi al-Asy'āri tentang perbuatan 

Tuhan dan teori kasb. Wabah penyakit yang muncul tiba-tiba dengan 

transmisi yang begitu cepat, bahkan tidak dapat diindentifikasi secara 

pasti kemunculannya merupakan ketetapan dan kehendak Allah yang 

tidak dapat diganggu gugat. Namun, di sisi lain , sebagai manusia bisa 

berikhtiar untuk mengihindarinya dengan berbagai cara, baik itu 

melalukan karantina, mencuci tangan setiap waktu, menjaga jarak, tidak 

berkerumun dan menggunakan masker agar tidak terpapar oleh wabah 

Covid-19. Termasuk ikhtiar batin juga harus dilakukan, seperti bertaubat 

dari segala kesalahan, kezaliman dan kekhilafan, berdoa meminta 

perlindungan kepada Tuhan dan meminta maaf kepada sesama manusia 

dengan berbagai cara yang dianjurkan oleh para ahli kedokteran.  

B. Saran 

Meskipun penelitian ini dilakukan secara maksimal, sungguh-

sungguh, dan mengerahkan seluruh tenaga, pikiran yang lebih dari biasanya, 

namun penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. 
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Karena masih ada yang perlu digali lebih mendalam dari makna wabah 

dengan berbagai literatur-literatur sastra atau lainnya. Sehingga dapat 

ditemukan makna wabah yang lebih kontekstual, dapat memberikan solusi-

solusi yang kongkrit terkait dengan penanganan wabah dan memberikan 

pandangan-pandangan alternatif lainnya. Penelitian ini juga tidak menyentuh 

sisi estetik struktur teks maqamat, di mana Prof. Oman Fathurrahman, 

seorang pakar filologi, juga menyarankan untuk dilakukan kajian terhadap 

maqamat tersebut dari sisi estetiknya karena ditulis dalam Bahr Basīṭ. 
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