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PEDOMAN TRANSLITERASI  

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 ا
 

tidakdilambangkan 
 

tidakdilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengantitik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengantitik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

kadan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengantitik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

esdan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengantitik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengantitik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengantitik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengantitik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrofterbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamza
h 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هَـوَْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  ِا 
d}ammah u u   ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah dan ya>’ 

 

ai a dan i ََْـى 

 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ahdan alif atau ya >’ 

 

 ...َََاَ|َ...َََى

d}ammahdan wau 

 

 ــُـو

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ــِـــى



xv 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتََ

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قِـيْـلََ 

 yamu>tu : يَـمـوُْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَـةََُالأطَْفَالَِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْـمَـدِيْـنَـةََُالَْـفـاَضِــلَةََُ

 al-h}ikmah : الَـحِْـكْـمَــةََُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  <rabbana : رَبّــَنا

ََ  <najjaina : نَـجّـيَْــنا

 al-h}aqq : الَــْحَـقََُّ

 nu’ima : نعُّــِمََ

 aduwwun‘ : عَـدوَُ 

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىَّ)

Contoh: 

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

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىَ 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ  alif)ال

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسَُ

لــْزَلــَةََُ  al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

لْسَـفَةََُالَــْفَـ  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَــْبـــِلادََُ

7. Hamzah  

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تـأَمُْـرُوْنََ

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعَُ

 syai’un : شَـيْءَ 

 umirtu : أمُِـرْتَُ

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 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

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

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

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

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِاللهَِ  di>nulla>h دِيـنَُْاللهَِ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hهُـمَْفِيَْرَحـــْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

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

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 

Innaawwalabaitinwud}i‘alinna>si lallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan 

SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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B.  Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

MA = Madrasah Aliyah 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

 

Nama : Fahmi Raris 

NIM : 50700116022 

Judul Skripsi : Makna Bijaksana pada Tokoh Zainuddin dalam Film 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (Semiotika Roland 

Barthes) 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui representasi makna bijaksana yang 

terdapat pada tokoh Zainuddin dalam film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”. 

Fokus penelitian makna bijaksana pada tokoh Zainuddin dalam film “Tenggelamnya 

Kapal Van Der Wijck”. 

Penelitian ini merupakan analisis teks media dengan menggunakan analisis 

semiotika model Roland Barthes. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan dokumentasi, observasi, dan riset kepustakaan. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah data yang berupa tanda mencakup narasi dan visual akan 

dianalisis menggunakan konsep semiotika Roland Barthes, yaitu denotasi atau 

pemahaman terhadap apa yang ada di dalam gambar dan konotasi atau makna yang 

ada di balik gambar. 

Hasil penelitian menunjukkan makna bijaksana direpresentasikan pada tokoh 

Zainuddin baik secara bahasa maupun ikonik di antaranya; (1) Zainuddin menjaga 

sikap santun dan tidak mengeluarkan amarahnya. (2) Zainuddin menjaga arti cinta 

sejati dengan melamar Hayati tanpa memberitahukan harta benda yang banyak yang 

dia miliki. (3) menyambung tali silaturahmi yang sebelumnya terputus. (4) Ketulusan 

hati seorang  Zainuddin untuk memaafkan dan melupakan semua perlakuan buruk 

Asiz dan Hayati kepadanya. (5) Sikap Zainuddin yang memberikan mereka 

tumpangan dan keleluasaan. (6) Kalimat bijaksana Zainuddin “Kejatuhanmu 

bukanlah awal dari kesedihanmu tapi awal dari kebangkitanmu, jangan pernah 

biarkan kesedihan dan kedukaan masuk ke dalam dirimu” sebagai pembelajaran 

hidup. 

Implikasi penelitian (1) Penelitian ini dilakukan agar khalayak paham 

mengenai bijaksana yang ditampilkan oleh tokoh Zainuddin dalam film dan dapat 

menerapkan sikap bijaksana tersebut dalam kehidupan sehari-hari. (2) Saat 

menyaksikan sebuah film, khalayak sebaiknya tidak pasif sehingga bisa lebih kritis 

dalam menerima pesan yang ingin disampaikan oleh film tersebut. (3) Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang analisis 

semiotika maupun tentang dunia film. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi di era ini sangat menunjang 

dalam menyampaikan pesan. Kemajuan teknologi membuat manusia memiliki 

banyak pilihan yang dapat digunakan sebagai channel untuk menyampaikan pesan 

kepada khalayak, beberapa di antaranya menggunakan alat komunikasi mekanis  dari 

media massa. Media massa memiliki ala-alat komunikasi mekanis berupa film, 

televisi, radio, internet, surat kabar, majalah, serta media lainnya. Semua alat-alat 

komunikasi mekanis pada media massa dapat dijadikan sebagai  pilihan untuk 

dijadikan channel dalam menyampaikan isi dari pesan kepada khalayak, tidak 

terlepas dari alat komunikasi mekanis media massa yang berupa film. 

Film merupakan salah satu media massa yang berbentuk audio dan visual 

yang sifatnya sangat rumit. Dalam arti yang sempit film adalah penyajian gambar 

dalam layar lebar, sedangkan arti luasnya film adalah penyajian gambar yang dapat 

disiarkan di Televisi.1 Film menjadi sebuah karya estetika sekaligus sebagai alat 

informasi yang bisa menjadi alat penghibur, alat propaganda, juga alat politik. Film 

juga dapat menjadi sarana rekreasi dan edukasi, di sisi lain dapat pula berperan 

sebagai penyebarluasan nilai-nilai budaya baru.2  

Film tidak hanya sebagai sarana rekreasi dan hiburan, tetapi menyajikan suatu 

pengalaman yang mengasyikkan. Film menyajikan pengalaman sehari-hari yang 

                                                           
1 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu komunikasi, (Cet. 16; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2016) h. 150. 
2 Akhlis Suryapati, Hari Film Nasional Tinjauan dan Restrospeksi, (Jakarta: Panitia hari Film 

Nasional ke-60 Direktorat perfilman tahun 2010, 2010) h. 26. 
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dikemas semenarik mungkin. Itulah yang membuat banyak orang menjadikan alasan 

khusus untuk menyukai dan memilih film sebagai pilihan, sebab film tampak lebih 

hidup. Film memiliki nilai seni yang berbeda dari karya seni lainnya, karena film 

dibuat oleh orang-orang yang professional serta ahli di bidangnya. 

Film dapat diterjemahkan sebagai sebuah gambar yang bergerak kemudian 

diperangkati oleh warna, suara dan sebuah kisah. Biasanya film bisa juga dianggap 

sebagai gambar hidup. Film, secara kolektif sering disebut sinema. Sinema itu sendiri 

bersumber dari kata kinematik atau gerak. Pengertian secara harfiah film (sinema) 

adalah cinemathographie yang berasal dari cinema + tho = phytos (cahaya) + 

graphie = grhap (tulisan = gambar = citra), dan diartikan melukis gerak dengan 

cahaya. Agar kita dapat melukis gerak dengan cahaya, kita harus menggunakan alat 

khusus, yang biasa kita sebut dengan kamera.3  

Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” yang diadaptasi dari sebuah 

novel karangan Buya Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) Merupakan satu 

dari sekian banyak film karya yang dibuat oleh production house asli Indonesia. 

Bahkan film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” menjadi salah satu film yang 

terkenal  dengan jumlah penonton sebanyak 1,7 juta.4 Film “Tenggelamnya Kapal 

Van Der Wijck” diproduksi pada tahun 2013 mengangkat genre drama romantis. 

Dengan durasi 195 menit, film ini menceritakan detail sebuah kisah klasik ujian 

percintaan oleh Zainuddin dan Hayati. Zainuddin yang mengawali pengembaraannya 

belajar agama Islam dimulai berlayarnya dari Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) ke 

                                                           
3 Galih (2020), “Bahas Film Bareng”., Dikutip Bahasfilmbareng.blogspot.com/2008/04/ 

pengertian-film, diakses pada tanggal 10 November 2019. 
4 Tri Wahyudi (2020), “Film Indonesia Terlaris dalam 10 Tahun Terakhir” Dikutip 

https://id.bookmyshow.com/blog-hiburan/film-indonesia-terlaris-dalam-10-tahun-terakhir/. diakses 

pada tanggal 09 Desember 2020. 

https://id.bookmyshow.com/blog-hiburan/film-indonesia-terlaris-dalam-10-tahun-terakhir/
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daerah Minangkabau (Sumatra). Latar cerita pada tahun 1936 menggambarkan 

Sumatra adalah pulau terbaik untuk menuntut ilmu, terkhusus ilmu mengenai Agama 

Islam.  

Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” merupakan produksi dari Soraya 

Intercine Films dengan mendapat beberapa penghargaan di antaranya; film dengan 

kategori terpuji pada tahun 2014 dalam festival film Bandung, film terlaris dan 

menjadi Box Office Indonesia dan mendapat piala Antemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Konflik Cinta dalam Film “Tenggelamnya Kapal Van Der 
Wijck” 

Sumber: Riau1.com 

Film ini dikemas dengan begitu menarik, menyajikan kekentalan adat istiadat 

yang menjadi konflik dalam kisah cinta Zainuddin dan Hayati, dialog-dialog puitis 

yang romantis membuat film ini semakin melankolis. Alur cerita yang maju serta 

pengisahan konflik sosial yang datang silih berganti menguji Zainuddin sebagai tokoh 

utama tidak ada hentinya. Ujian hidup yang datang secara bersamaan baik dari 

masalah cinta yang terpisahkan karena adat yang berbeda, kehilangan orang tua sejak 

kecil bahkan ketika ujian cinta tersebut sedang berada pada puncak patah hati, 
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Zainuddin  harus rela kehilangan bibi asuhnya yang selama ini merawatnya ketika 

kedua orang tuanya telah tiada. 

 Kemasan cerita pada film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

menjadikan Tokoh Zainuddin baik dikala miskin ataupun kayanya tetap akan bertemu 

konflik pada sisi cinta ke seorang Hayati. Film ini juga menyisipkan sikap 

bijaksananya seoarang Zainuddin dalam menghadapi rintangan-rintangan hidup yang 

terus datang silih berganti. 

Rentetan cerita yang terjadi pada film tersebut dapat peneliti kemukakan satu 

contoh sikap bijaksana tokoh Zainuddin. Scene pertemuan Zainuddin bersama Asiz 

dan Hayati untuk kali kedua di Surabaya. Setting tempat berada di rumah Zainuddin 

yang sangat megah. Pertemuan kali keduanya digambarkan bahwa Asiz dan Hayati 

datang meminta kepada Zainuddin agar sekiranya diberikan tempat untuk 

menumpang sementara waktu karena rumah mereka telah dibayarkan untuk melunasi 

utang judi Asiz. Zainuddin menunjukkan sikap bijaksana dengan tangan terbuka 

menerima mereka berdua tanpa menimbang sakit hati Zainuddin yang terjadi di masa 

lampau. Sebuah luka hati yang diterima Zainuddin pada kenangan silam membuat 

jiwa dan imannya goyah akibat pernikahan Asiz dengan kekasih hati Zainuddin 

(Hayati yang sekarang menjadi istri Asiz) yang membuatnya putus asa kala itu. Sikap 

bijaksana Zainuddin menerima mereka tanpa membebani material sebagai bayaran 

sewa selama menumpang. Letak bijaksana Zainuddin terletak pada sisi emosianal 

yang tidak meluapkan dan membalaskan dendam sakit hatinya. Penokohan Zainuddin 

secara budaya digambarkan sebagai lelaki Bugis Makassar dengan prinsip yang kuat 

“darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa”. Bijaksana Zainuddin tergambarkan pada 

saat mengambil keputusan dengan cermat yang mengabaikan latar belakang budaya 
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dan luka hati masa lalu, sehingga keputusannya yang menerima mereka dengan 

tangan terbuka memancarkan kebeningan hati seorang Zainuddin.      

Peneliti memilih film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” sebagai bahan 

penelitian karena dalam pengamatan, peneliti menemukan banyak unsur sosial yang 

dikemas dalam film ini sehingga menarik dan isu sosial yang diangkat pada 

permasalahan ini sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana 

menyikapinya. Sikap Zainuddin yang tetap bijaksana dalam menghadapi setiap ujian 

yang datang silih berganti menjadi pertimbangan peneliti untuk mengkaji lebih dalam 

film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” dengan menggunakan analisis semiotika 

Roland Barthes. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada makna bijaksana pada tokoh Zainuddin dalam 

film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” dengan menggunakan konsep semiotika 

Roland Barthes (makana konotasi dan denotasi). Untuk mengetahui makna pesan 

dalam bahasa maupun ikonik (terkodekan dan tidak terkodekan). 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai 

berikut: 

a. Bijaksana 

Bijaksana merupakan sebuah sikap yang tidak gegabah dalam menyikapi 

suatu keadaan dan peristiwa sehingga memancarlah sebuah keadilan, dan 

memancarkan kebeningan hati. Selalu menggunakan akal budi disetiap situasi 

merupakan bagian penting dalam sikap bijaksana. dalam menghadapi berbagai ujian 
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sikap bijaksana akan terlihat tetap cermat, tenang, teliti dalam menghadapi ujian yang 

dihadapi. Bijaksana mencakup beberapa rangkaian budi yang didefinisikan, sehingga 

keduanya saling mengikat. Budi dalam KBBI mengikat beberapa arti di antaranya; 

budi merupakan alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk 

menimbang baik buruk, budi merupakan bagian dari (tabiat, akhlak, watak), budi 

perbuatan baik.5 Budi yang dimaksudkan Buya Hamka adalah bagaimana menghargai 

dan makna hidup. Hidup yang sebenarnya adalah hidup itu sendiri, namun kadang 

kala kita harus melompati air pada ombak yang tinggi, melompati api yang membara, 

melompati maut untuk menyelamatkan hidup seseorang. 

Bijaksana mencakup unsur yang ada pada budi, baik unsur akal untuk 

menimbang, berpikir dan mengambil keputusan. Sehingga budi adalah bagian dari 

bijaksana begitupun bijaksasana memiliki unsur budi.6 

b. Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” adalah sebuah film yang dirilis 

pada 19 Desember  2013 oleh production house Soraya Intercine Films.7 Film yang 

disutradarai oleh Sunil Soraya dan diproduseri oleh Ram Soraya  mengemas film ini 

dengan genre drama romantis. Film yang diadaptasi dalam novel dengan judul yang 

sama ciptaan Buya Hamka dengan durasi 164 menit (195 menit versi extended) 

mengisahkan tentang perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan 

cinta sepasang kekasih hingga kisah cintanya berakhir pada kematian. Soraya 

                                                           
5 Budi (2020), Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Dikutip 

Https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/budi. diakses pada tanggal 28 Oktober 2020. 
6 Buya Hamka, Lembaga Budi, (Cet ke IV; Jakarta: Republika, 2019) h. 3. 
7 Wikipedia (2020), Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (Film), Dikutip 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tenggelamnya¬_Kapal_Van_Der_Wijck_(film), diakses pada tanggal 

25 Januari 2020. 



7 

 

Intercine Film selaku rumah produksi film ini mengeluarkan dana yang cukup mahal 

serta proses produksi menghabiskan waktu selama lima tahun. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah penelitian 

ini adalah bagaimana representasi makna bijaksana pada tokoh Zainuddin dalam film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka perlu disusun dalam rancangan penelitian didasari oleh 

kenyataan bahwa setiap objek atau fenomena sosial merupakan gejala multidimensi 

sehingga dapat dianalisis lebih dari satu kali secara berbeda-beda, baik oleh orang 

yang sama maupun berbeda. 

Film merupakan objek penelitian yang sifatnya multitafsir. Penelitian yang 

menggunakan film sebagai objek merupakan penelitian yang sifatnya semiotic dan 

linguistik. Fenomena tentang film pada dasarnya telah sejak lama menjadi objek 

penelitian oleh para ilmuwan terdahulu yang kemudian melahirkan berbagai studi 

komunikasi massa.8 Karena itu, film sebagai objek penelitian dikalangan akademisi 

adalah bukan hal yang baru, terutama dalam disiplin ilmu komunikasi. Ada banyak 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh akademisi tentang film dengan berbagai 

macam permasalahan yang dikemukakan. Terdapat beberapa penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini, diantaranya; 

1. Dewi Inrasari (2013) mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang berjudul 

“Representasi Nilai Budaya Minangkabau dalam Film “Tenggelamnya Kapal 

                                                           
8 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Cet. 3; Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), h. 126-

132. 
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Van Der Wijck” (Analisis Semiotika Film)” Terdapat kesamaan antara 

penelitian ini dengan penetilian terdahulu, diantaranya adalah menggunakan 

analisis semiotika film, dengan memfokuskan penelitian pada pemaknaan 

tanda budaya dengan mendeskripsikan simbol-simbol budaya Minangkabau 

pada tahun 1930. Hasil penelitian pada film ini adalah bagaimana budaya 

Minangkabau ini dari segi kehidupan sosial membuat pemaknaan dari segi 

aktivitas manusia. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan penelitian 

pada representasi makna bijaksana pada tokoh Zainuddin dalam film 

“Tengglamnya Kapal Van Der Wijck”. 

2. Multi Ilham Anugriya (2017) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 

“Profil Perempuan Islam melalui Setting Budaya Minang dalam Film 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”. Terdapat kesamaan antara penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu, di antaranya adalah menganalisis sebuah film 

dengan objek yang sama yaitu film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”. 

Penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada profil perempuan melalui 

setting Budaya Minang. Penelitian ini menganalisa berdasarkan teori semiotika 

yang dikaitkan dengan teori perempuan dalam pandangan Islam maupun dalam 

pandangan adat istiadat dan budaya Minang. dalam film “Tenggelamnya Kapal 

Van Der Wijck” secara denotasi, konotasi dan mitos serta pesan tentang 

perempuan Islam dalam Budaya Minang. Hasil dari penelitian tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa profil perempuan Islami dan beradat sesuai dengan 

film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” memiliki beberapa karakter ideal, 

baik ideal menurut syariat islam dan ideal menurut adat istiadat Minang. 

Sehingga makna perempuan haruslah memiliki kriteria yang mengerti akan 
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peran dan tugas yang diemban, ideal secara sifat, mengerti bahwa di dalam 

adat istiadat Minang perempuan menjadi simbol dalam sebuah kaum dan tiang 

pondasi utama dalam sebuah negri, sehingga dapat menjadi contoh bagi semua 

perempuan setelah menonton film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”. 

Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan representasi makna bijaksana 

yang ada pada tokoh Zainuddin dalam film “Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck”. 
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Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu. 

No 
Nama Peneliti, 

Judul Skripsi/ 

Jurnal 

Perbedaan 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. 
Dewi Inrasari, 

Representasi Nilai 

Budaya 

Minangkabau 

dalam film 

“Tenggelamnya 

KapalVan Der 

Wijck” (Analisis 

Semiotika Film). 

2013 

a. Model 

Penelitian 

Charles 

Sanders 

Pierce 

b. Representa

si nilai 

budaya 

Minang 

kabau  

a. Objek 

penelitian 

film 

“Tenggelamn

ya Kapal Van 

Der Wijck” 

b. pendekatan 

kualitatif 

(analisis 

semiotika). 

Budaya 

Minangkabau ini 

dari segi kehidupan 

sosial membuat 

pemaknaan dari 

segi aktivitas 

manusia. 

Sedangkan dalam 

penelitian ini 

memfokuskan 

penelitian pada 

representasi makna 

bijaksana pada 

tokoh Zainuddin 

dalam film 

“Tengglamnya 

Kapal Van Der 

Wijck”. 

2. 
Multi Ilham 

Anugriya, “Profil 

Perempuan Islam 

melalui Setting 

Budaya Minang 

dalam Film 

“Tenggelamnya 

Kapal Van Der 

Wijck””. 2017 

a. Fokus 

pada Profil 

Perempuan 

Islam 

melalui 

Setting 

Budaya 

Minang 

a. Objek 

penelitian 

yaitu film 

“Tenggelamn

ya Kapal Van 

Der Wijck”. 

b. Menggunaka

n penelitian 

kualitatif. 

c. Menggunaka

n konsep 

teori Roland 

Barthes. 

Profil perempuan 

Islami dan beradat 

sesuai dengan film 

“Tenggelamnya 

Kapal Van Der 

Wijck” memiliki 

beberapa karakter 

ideal, baik ideal 

menurut syariat 

islam dan ideal 

menurut adat 

istiadat Minang. 

Sehingga makna 

perempuan haruslah 

memiliki kriteria 

yang mengerti akan 

peran dan tugas 

yang diemban, ideal 
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secara sifat, 

mengerti bahwa di 

dalam adat istiadat 

Minang perempuan 

menjadi simbol 

dalam sebuah kaum 

dan tiang pondasi 

utama dalam 

sebuah negri, 

sehingga dapat 

menjadi contoh 

bagi semua 

perempuan setelah 

menonton film 

“Tenggelamnya 

Kapal Van Der 

Wijck”. 

3. 
Fahmi Raris, 

Makna Bijaksana 

pada Tokoh 

Zainuddin dalam 

Film 

“Tenggelamnya 

Kapal Van Der 

Wick” (Analisis 

Semiotika Roland 

Barthes).  2020 

a.  Fokus pada 

makna 

sikap 

bijaksana 

tokoh 

Zainuddin. 

 

a. Objek 

penelitian 

film 

“Tenggelamn

ya Kapal Van 

Der Wijck”. 

b. Menggunaka

n konsep 

teori Roland 

Barthes. 

 

 

Sumber: Olahan Peneliti, 2020 

  



12 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui representasi makna bijaksana melalui 

simbol, tanda, bahasa yang ada pada tokoh Zainuddin yang dikemas dalam film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah kajian dan pemahaman dalam bidang ilmu komunikasi baik 

itu pendalaman mengenai komunikasi dalam bidang media massa maupun yang 

menggunakan analisis semiotika dalam pendekatan kualitatif, dan sebagai landasan 

serta pengalaman bagi peneliti agar kedepannya dapat melakukan penelitian 

selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Menjadi referensi bagi mahasiswa sebagai bahan pertimbangan bagi yang 

melakukan penelitian serupa. Dan menyadarkan masyarakat tentang mahakarya dari 

sebuah film memiliki nilai yang sangat besar. Dan berdampak pada peningkatan 

perfilman di Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Representasi sebagai Perangkat Menghubungkan Bahasa dan Makna dalam 

Komunikasi Manusia 

 Representasi dalam KBBI adalah: (1) Perbuatan mewakili (2) Keadaan 

diwakili (3) Apa yang mewakili; perwakilan.1 Representasi bisa dimaknai sebagai hal 

yang mewakili suatu objek yang memiliki makna. Menurut John Fiske representasi 

adalah sesuatu yang merujuk pada proses dimana suatu peristiwa disampaikan dengan 

komunikasi, kata-kata, bunyi, citra, atau kombinasinya. 

Secara ringkas representasi adalah produksi makna melalui bahasa. 

Penggunaan bahasa (simbol-simbol dan tanda tertulis, lisan atau gambar) dapat 

mengungkapkan ide-ide, konsep dan, pemikiran. Hal tersebut dikemukakan oleh 

Juliastuti. Representasi merupakan proses penggunaan tanda yang menghubungkan, 

menggambarkan, memotret, atau mereproduksi sesuatu yang dilihat, diindra, 

dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik tertentu.2  

Menurut Hall, Representation: “Representation connect meaning and 

language to culture, representation is an essential part of the process by which 

meaning is produced and exchanged between members of culture.”3 Representasi 

menghubungkan makna dan bahasa dengan budaya, representasi adalah bagian 

                                                           
1 KBBI (2020), Representasi, Dikutip kbbi.kemdikbud.go.id/entri/representasi. diakses pada 

tanggal 27 Januari 2020  
2 Ikhlas Hasan (2020), “Plus Minus Sistem Matrilineal” Dikutip 

http://m.kompasiana.co./post/read/658290/3/plus-minus-sistem-matrilineal-di-minangkabau.html. 

diakses pada tanggal 25 Januari 2020. 
3 Stuart Hall, The Work of Representation : Culture Rpresentation and Signifyng Practices, 

(London: Sage Publication 2003) h. 17. 

http://m.kompasiana.co./post/read/658290/3/plus-minus-sistem-matrilineal-di-minangkabau.html
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penting dari proses makna diproduksi dan dipertukarkan antar anggota budaya. 

Melalui representasi, suatu makna akan diproduksi dan dipertukarkan antar anggota 

masyarakat. Secara singkat representasi adalah satu cara untuk memproduksi makna. 

Representasi memiliki sistem representasi yang digunakan untuk bekerja. 

Sistem representasi memiliki dua bagian yang penting yaitu konsep dalam pikiran 

dan bahasa. Konsep yang berada dalam pikiran membuat kita mengetahui makna dari 

hal tersebut. Tetapi makna tidak akan dikomunikasikan tanpa menggunakan bahasa.  

Oleh karenanya kedua sistem tersebut saling berelasi. 

Stuart Hall menjelaskan bahwa ada dua proses representasi yaitu representasi 

mental dan bahasa. Proses pertama: representasi mental yaitu konsep tentang apa 

yang sudah ada di kepala (peta konseptual). Pada proses ini representasi masih dalam 

bentuk sesuatu yang abstrak. Proses kedua, bahasa yang berperan penting dalam 

proses konstruksi makna. Representasi mental dalam bentuk konsep abstrak tersebut 

diterjemahkan dalam bahasa untuk menghubungkannya dengan konsep dan ide-ide 

tentang sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu.4 

Perbedaan kelompok maupun budaya dalam lingkungan masyarakat masing-

masing memiliki pemaknaan yang berbeda-beda, karena setiap kelompok mempunyai 

cara-cara tersendiri dalam memaknai sesuatu. Kelompok masyarakat memiliki latar 

belakang pemahaman yang tidak sama terhadap kode-kode budaya tertentu sehingga 

tidak akan memahami makna yang diproduksi dari oleh kelompok masyarakat yang 

lain. 

Makna adalah suatu konstruksi. Manusia mengkonstruksi makna dengan 

sangat tegas sehingga makna terlihat seakan-akan alamiah dan tidak dapat diubah. 

                                                           
4 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi bagi Penelitian dan Skripsi 

Komunikasi,  (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013) h. 122. 
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Makna dikonstruksi melalui sistem representasi dan difikasi melalui kode sehingga 

masyarakat berada dalam budaya yang sama. Contohnya, ketika kita memikirkan 

mobil maka kita akan menggunakan kata “MOBIL”  untuk menkomunikasikan apa 

yang ingin kita ungkapkan ke orang lain karena kata “MOBIL” adalah sebuah kode 

yang sejak dahulu kala disepakati dalam masyarakat sebagai sebuah kendaraan yang 

memiliki roda empat. Dengan demikian kode membangun korelasi antara sistem 

konseptual yang ada dalam pikiran kita dengan sistem bahasa yang kita gunakan. 

Teori representasi seperti di atas menggunakan pendekatan konstruksionis, 

yang berargumen makna itu dikonstruksi melalui bahasa. Konsep dalam pikiran  dan 

tanda bahasa menjadi bagian penting yang digunakan dalam proses konstruksi atau 

produksi makna. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa representasi adalah suatu proses untuk 

memproduksi makna dari konsep yang ada dipikiran kita melalui bahasa. Proses 

produksi makna tersebut dimungkingkan dengan hadirnya sistem representasi. Latar 

belakang pemahaman menjadi penunjang dalam proses pemaknaan suatu tanda pada 

kelompok sosial. Suatu kelompok harus memiliki pengalaman yang sama agar dapat 

memaknai sesuatu dengan pemaknaan yang hampir sama. 

Bahasa memberikan makna mengenai sebuah budaya. Budaya yang 

digambarkan dalam sebuah film dapat dimaknai dengan bahasa. Proses representasi 

adalah untuk memberikan pemaknaan menyangkut objek, masyarakat, kejadian atau 

peristiwa yang berhubungan dengan konsep-konsep yang ada dalam pikiran.5 

                                                           
5 Rahmat Ida, Studi Media dan Ajian Budaya, (cet 1; jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 

51. 
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Dalam proses representasi, ada tiga tahapan proses terjadinya yang 

dirumuskan oleh John Fiske. yaitu:6 

1. Realita (reality) adalah sebuah peristiwa yang ditandakan (encoded). 

Dalam televisi ditampilkan dalam bentuk pakaian, perilaku, percakapan, 

gestur, ekspresi, suara, dan sebagainya. Tampilan dalam bentuk tulisan 

berupa, dokumen, transkrip, wawancara, dan sebagainya. 

2. Representasi (representation) adalah sebuah realita yang harus ditandakan 

secara teknis, Seperti kamera, pencahayaan, proses pengeditan, musik, dan 

suara. Dalam bahasa tulisan ditandakan dengan kata, kalimat, preposisi, 

foto, grafik, dan sebagainya. Elemen-elemen diatas kemudian akan 

diteruskan ke dalam kode representasional yang dapat 

mengaktualisasikannya, antara lain karakter narasi, akting, dialog, dan 

setting dan sebagainya. 

3. Ideologi (ideology): kode-kode seperti patriarkhi, individualisme, ras, 

kelas, matrealisme, kapitalisme. Semua elemen diorganisasikan dan 

dikategorikan dalam kode-kode ideologis. 

 Proses representasi media menurut konsep Stuart Hall encoding  atau 

deocoding yang menjelaskan bagaimana proses dimaknai oleh media maupun 

khalayak media. Proses encoding media terhadap suatu realitas tidak lepas dari aspek 

ideologi, baik yang sifatnya institusional, personal, maupun aspek-aspek yang 

berkaitan dengan kondisi sosiokultural. Dalam hal ini, seseorang akan terlibat dengan 

politik penandaan ketika ia mencoba membuat gambaran tentang realitas. Hal ini 

dimulai dengan proses encoding. Nilai-nilai akan digunakan ketika seseorang 

                                                           
6 Nawiroh Vera, Semiotika Dalam Riset Komunikasi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 36. 
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memberikan penandaan terhadap suatu peristiwa. Peristiwa yang telah “ditandai” 

tersebut kemudian diarahkan untuk memiliki tingkat kesesuaian yang baik ketika 

diterima dan dipahami oleh khalayak. Kesesuaian yang dimaksud pada proses 

penerimaan (decode) dalam konsepsi ini adalah adanya pengaruh, baik berupa 

masukan, hiburan, instruksi, atau ajakan yang tentu saja memiliki kompleksitas 

aspek-aspek perceptual di dalamnya yang bersifat kognitif, emosional, ideologis, atau 

konsekuensi perilaku (behavioral) lainnya.7 

Stuart Hall menjelaskan bahwa ada dua proses representasi yaitu representasi 

mental dan bahasa. Pertama: representasi mental yaitu konsep tentang apa yang sudah 

ada di kepala (peta konseptual). Pada proses ini representasi masih dalam bentuk 

sesuatu yang abstrak. Kedua, bahasa yang berperan penting dalam proses konstruksi 

makna. Representasi mental dalam bentuk konsep abstrak tersebut diterjemahkan 

dalam bahasa untuk menghubungkannya dengan konsep dan ide-ide tentang sesuatu 

dengan tanda dari simbol-simbol tertentu.  

B. Film sebagai Alat Komunikasi Mekanis Media Massa 

1. Gambaran Umum Film di Indonesia 

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, film adalah selaput tipis yang dibuat 

dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk 

tempat gambar positif (yang akan dimainkan dalam bioskop).8 Dalam arti sempit film 

dapat dinikmati lewat layar lebar, sedangkan arti luasnya film dapat dinikmati yang 

disiarkan TV.   

                                                           
7 Sri Wahyuningsih, Film dan Dakwah: Memahami Representasi Pesan-Pesan Dakwah 

dalam Film Melalui Analisis Semiotik, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019), h. 47-48 
8 Kamus Besar Bahasa Indonsia (2019), Film. Dikutip  https://kbbi.web.id/film. diakses pada 

tanggal 14 Januari 2020. 
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Secara harfiah, film (sinema) adalah cinematographie yang berasal dari kata 

cinema (gerak), tho atau phytos (cahaya), dan graphie atau grhap (tulisan, gambar, 

citra).9 

Sebagai karya seni, film sering dimaknai sebagai hasil cipta karya seni yang 

complete. Film merupakan karya seni yang memiliki kelengkapan dari beberapa 

unsur seni. Unsur seni yang dimaksudkan dalam sebuah karya film dapat memuat 

beberapa unsur seni seperti: seni rupa, seni musik, seni fotografi, seni tari, seni 

arsitektur, seni sastra, seni teater, seni pantomin. Kesemuannya merupakan 

pemahaman dari sebuah karya film yang terpadu dan biasa kita lihat dalam satu 

waktu dan media. 

Dapat disimpulkan bahwa film adalah bentuk komunikasi mekanis media 

massa audio visual yang memadukan unsur teknologi dan unsur kesenian. Yang di 

dalamnya terdapat kode-kode atau simbol-simbol yang dapat melukiskan pesan atau 

ideologi dari para film maker. 

Perkembangan dunia perfilman dari tahun ke tahun sangatlah cepat. Dalam 

proses pengklasifikasian film, film dibagi berdasarkan cerita (fiksi dan nonfiksi), 

berdasarkan orientasi pembuatannya (komersial dan nonkomersial), serta berdasarkan 

genre (Action, Komedi, Drama, Petualangan, Epic, Musikal, War, Science Fiction, 

Pop, Horror, Gangstar, Thriller, Fantasi dan, Bencana).10 Berdasarkan hasil 

klasifikasi film maka tidak heran jika dewasa ini bermunculan banyak karya berupa 

film dengan judul yang beraneka ragam dan masing-masing membawa genre dan 

makna yang berbeda-beda pula. 

                                                           
9 Bahasfilmbareng.blogspot.com /2008/04/ pengertian-film, diakses tanggal 10 November 2019 

pukul 10:30 WITA. 
10 Wikipedia (2019), Sejarah Film, Dikutip Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkembangan-

Film#Klasifikasi_film, diakses pada tanggal 16 November 2019. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkembangan-Film#Klasifikasi_film
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkembangan-Film#Klasifikasi_film
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Di Indonesia film mencapai kejayaannya pada tahun 1970-an sampai 1980-an  

atau tepatnya sebelum masuknya Broadcast-Broadcast TV pada tahun 1988  (RCTI).  

Masyarakat sangat antusias serta apresiatif  dalam menanggapi  film-film yang ada di 

Indonesia. Hari film nasional yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia ditetapkan 

pada tanggal 30 Maret 1950, sebagaimana yang telah menjadi aspirasi masyarakat  

perfilman  dan  telah  menjadi  keputusan  presiden  Republik Indonesia nomor 25  

tahun  1999,  ditangan Presiden Republik Indonesia B.J.  Habibie yang berbunyi:  

butir (a) Bahwa tanggal 30 Maret 1950 adalah hari bersejarah bagi perfilman 

Indonesia karena pada tanggal tersebut pertama kalinya film citra dibuat oleh orang 

dan perusahaan Indonesia.11 

Kemunculan bioskop di Indonesia pertama kali berada di daerah Batavia 

(Jakarta), tepatnya di Tanah Abang Kebonjae, pada 5 Desember 1900. Awal 

kemunculan bioskop ini tidak dapat dikatakan sebagai tonggak awal sejarah film 

Indonesia. Alasannya, bioskop tersebut menayangkan film-film yang saat itu masih 

impor dari luar negeri. Mengenai Film cerita pertama yang diproduksi di Indonesia 

barulah dibuat dan ditayangkan pada tahun 1926 tepatnya di Bandung.  Berawal dari 

produksi Film inilah yang menjadi acuan tonggak sejarah perfilman Indonesia. Film 

itu berjudul Loetoeng Kasaroeng yang proses produksinya melibatkan bupati 

Bandung, Wiranatakusumah V yang kemudian film tersebut mendapat kesuksesan 

dalam produksinya.  

2.  Struktur dalam Film 

 Dalam film ada cara kerjanya secara teknis. Film secara teknis melibatkan 

dari pengambilan gambar menggunakan kamera, setting kamera sehingga segitiga  

                                                           
11 Akhlis Suryapti, Hari Film Nasional Tinjauan dan Restropeksi, (Jakarta: Panitia Hari Film 

Nasional ke-60 Direktorat Perfilman, tahun 2010), h. 5-7 
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exposure seimbang dan menghasilkan gambar yang balance. Melibatkan komposisi 

gambar yang membuat setiap adegan-adegan dalam film mempunyai struktur yang 

nyaman di mata penikmat film.  Dan yang tidak terlupakan dalam teknis ialah teknik 

pengambilan sudut pandang gambar. Teknik dalam pengambilan sudut pandang 

gambar sangat bervariasi, sehingga saat kita menonton suatu film lumrah 

ditemukannya beberapa macam sudut pandang pengambilan gambar yang  

merupakan  hal  penting dalam  film. Kejenuhan akan cepat dirasakan penonton 

apabila gambar yang disajikan terlihat monoton. Berikut ini ada beberapa teknik yang 

ada dalam pengambilan sudut pandang gambar yaitu:12 

a. Bird Eye View, Pengambilan gambar dilakukan dari atas dari ketinggian tertentu 

sehingga memperlihatkan lingkungan yang sedemikian luas dengan benda-benda 

lain yang tampak dibawah sedemikian kecil. Pengambilan gambar biasanya 

menggunakan helikopter maupun dari gedung-gedung tinggi. 

b. High Angle, Sudut pengambilan gambar tepat diatas objek, pengambilan gambar 

seperti ini memiliki arti yang dramatik yaitu kecil atau kerdil. 

c. Low Angle, Pengambilan gambar diambil dari bawah si objek, sudut 

pengambilan gambar ini merupakan  kebalikan  dari  high angle. Kesan yang 

ditimbulkan dari sudut pandang ini yaitu keagungan atau kejayaan. 

d. Eye Level, Pengambilan gambar ini mengambil sudut sejajar dengan mata objek, 

tidak ada kesan dramatik tertentu yang didapat dari eye level ini, yang ada hanya 

memperlihatkan pandangan mata seseorang yang berdiri. 

e. Frog Level, Sudut pengambilan gambar ini diambil sejajar dengan permukaan 

tempat objek berdiri, seolah-olah memperlihatkan objek menjadi sangat besar. 

                                                           
12 Scribd, “Teknik Pengambialn Gambar”, https://www.scribd.com/doc/141304630/Teknik-

Pengambilan-Gambar, diakses  pada tanggal 17 Januari 2020 pada pukul 01.12 WITA 

https://www.scribd.com/doc/141304630/Teknik-Pengambilan-Gambar
https://www.scribd.com/doc/141304630/Teknik-Pengambilan-Gambar
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Selain pengambilan sudut pandang, secara teknis juga membahas mengenai 

frame size atau ukuran gambar. Ukuran gambar adalah batas bingkai suatu objek yang 

menjadi capture atau gambar yang ditangkap oleh kamera dalam proses pengambilan 

gambar. Bentuk-bentuknya yaitu:13 

a. Extreem Close-Up, Pengambilan gambar yang sangat dekat sekali, hanya 

menampilkan bagian tertentu pada tubuh objek. Fungsinya untuk mendetailkan 

bentuk suatu objek. 

b. Big Close-Up, Pengambilan gambar hanya sebatas kepala hingga dagu objek. 

Fungsi untuk menonjolkan ekspresi wajah objek secara detail dan setiap 

perubahannya. 

c. Close-Up, Ukuran gambar dari ujung kepala hingga leher. Fungsi untuk memberi 

gambaran jelas terhadap objek yang memungkinkannya menggerak-gerakkan 

kepalanya. 

d. Medium Close-Up, Gambar yang diambil sebatas dari ujung kepala hingga dada. 

Fungsinya untuk mempertegas profil seorang pemain sehingga penonton 

mengamati pemain dengan jelas. 

e. Mid Shoot, Pengambilan gambar sebatas kepala hingga pinggang. Fungsinya 

memperlihatkan perawakan objek secara jelas dan gerakan tubuh yang dilakukan. 

f. Knee Shoot, Pengambilan gambar sebatas kepala hingga lutut. Fungsinya hampir 

sama dengan Mid Shoot. 

g. Full Shoot, Pengambilan gambar penuh objek dari kepala hingga kaki. Fungsinya 

untuk memperlihatkan objek beserta lingkungannya. 

                                                           
13 Eko Morga (2020), Teknik Pengambilan Gambar dalam Film, Dikutip 

https://gurupai.blogspot.com/2010/03/teknik-pengambilan-gambar-dalam-film.html.  diakses pada 

tanggal 17 Januari 2020.  
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h. Long Shoot, Pengambilan gambar lebih luas dari pada full shoot. Fungsinya 

menunjukkan objek dengan latar belakangnya.  

i. Extreem Long Shoot, Pengambilan gambar melalui long shoot. Menampilkan 

lingkungan objek secara utuh. Fungsinya untuk menunjukkan bahwa objek 

tersebut bagian dari lingkungannya. 

j. 1 Shoot, Pengambilan gambar satu objek. Fungsinya untuk memperlihatkan 

seseorang atau benda dalam frame. 

k. 2 Shoot, Pengambilan gambar dua objek. Fungsinya untuk memperlihatkan 

adegan dua orang yang sedang berkomunikasi. 

l. 3 Shoot, Pengambilan gambar tiga objek. Fungsinya untuk memperlihatkan 

adegan tiga orang yang sedang berkomunikasi. 

m. Group Shoot, Pengambilan gambar sekumpulan objek. Fungsinya untuk 

memperlihatkan adegan sekelompok orang yang sedang melakukan suatu 

aktivitas. 

 Kemudian hal teknis lainnya ialah gerakan kamera atau camera movement. 

Gerakan kamera adalah teknik pengambilan video dengan tujuan untuk memberi 

kesan dan arti tersendiri. Beberapa gerakan kamera dalam dunia perfilman yaitu:14 

a. Zooming (In/Out), Gerakan yang dilakukan oleh lensa kamera mendekat maupun 

menjauhkan objek, gerakan ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh kamera 

video dan kameramen hanya mengoperasikannya saja. 

                                                           
14 Scribd.com (2020), Teknik Pengambialn Gambar, Dikutip  

https://www.scribd.com/doc/141304630/Teknik-Pengambilan-Gambar, diakses pada tanggal 17 

Januari 2020. 

 

https://www.scribd.com/doc/141304630/Teknik-Pengambilan-Gambar
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b. Panning (Left/Right), yang dimaksud dengan gerakan panning yaitu kamera 

bergerak dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri, namun bukan kameranya 

yang bergerak tapi tripodnya yang bergerak sesuai arah yang diinginkan. 

c. Tilting (Up/Down), gerakan tilting yaitu gerakan ke atas dan ke bawah, masih 

menggunakan tripod sebagai alat bantu agar hasil gambar yang didapat 

memuaskan dan stabil. 

d. Dolly (In/Out), gerakan yang dilakukan yaitu gerakan maju mundur, hampir 

sama dengan gerakan Zooming namun pada dolly yang bergerak adalah tripod 

yang telah diberi roda dengan cara mendorong tripod maju ataupun menariknya 

mundur. 

e. Follow, pengambilan gambar dilakukan dengan cara mengikuti objek dalam 

bergerak searah. 

f. Framing (In/Out), framing adalah gerakan  yang dilakukan oleh objek untuk 

memasuki (in) atau keluar (out) framming shot. 

g. Fading (In/Out), merupakan pergantian gambar secara perlahan-lahan. Apabila 

gambar baru masuk menggantikan gambar yang ada disebut fade in, sedangkan 

jika gambar yang ada perlahan-lahan menghilang dan digantikan gambar baru 

disebut fade out. 

h. Crane Shoot, merupakan gerakan kamera yang dipasang pada alat bantu mesin 

beroda dan bergerak sendiri bersama kameramen, baik mendekati maupun 

menjauhi objek. 

3.  Jenis dan Klasifikasi Film 

 Seiring perkembangan Zaman dunia perfilman juga ikut mengalami 

perubahan dan perkembangan, begitu pula pada genre dalam film juga mengalami 
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perubahan. Tidak menghilangkan keaslian dari awal pembentukannya. Sejauh ini film 

diklasifikasikan menjadi lima jenis,15 yaitu: 

a. Drama,  film  yang  menggambarkan realita (kenyataan) di sekeliling hidup  

manusia. Dalam film drama, alur ceritanya terkadang dapat membuat penonton 

tersenyum, sedih dan meneteskan air mata. 

b. Komedi, film yang mendeskripsikan kelucuan, kekonyolan, kebanyolan pemain 

(actor/actress). Sehingga alur cerita dalam film tidak kaku, hambar, hampa, ada 

bumbu kejenakaan yang dapat membuat penonton tidak bosan. 

c. Horror, film beraroma mistis, alam gaib,  dan  supranatural.  Alur ceritanya bisa 

membuat jantung penonton berdegup kencang, menegangkan, dan berteriak 

histeris. 

d. Musikal, film yang penuh dengan nuansa musik. Alur ceritanya sama seperti 

drama, hanya saja beberapa bagian adegan dalam film para pemain 

(actor/actress) bernyanyi, berdansa, bahkan beberapa dialog menggunakan 

musik (seperti bernyanyi). 

e. Laga (action), film yang dipenuhi aksi, perkelahian, tembak-menembak, kejar-

kejaran, dan adegan-adegan berbahaya yang mendebarkan. Alur ceritanya 

sederhana, hanya saja dapat menjadi luar biasa setelah dibumbui aksi-aksi yang 

membuat penonton tidak beranjak dari kursi. 

Kemudian pada pengklasifikasi film merujuk pada alur cerita pada film dibagi 

atas empat, yaitu:16 

                                                           
15 Asep  Saeful Muhtadi,  Komunikasi  Dakwah, Teori, Pendekatan,  dan  Aplikasi,  

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2012) h.116 
16 Elvinaro Ardianto, dkk., Komunikasi Massa, Edisi Baru (cet. 2; Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2009), h. 148. 
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a. Film cerita (story film), film cerita adalah jenis film yang mengandung suatu 

cerita yang lazim dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop dengan bintang film 

tenar dan film ini didistribusikan sebagai barang dagangan. Cerita yang diangkat 

menjadi topik film bisa berupa cerita fiktif atau berdasarkan kisah nyata yang 

dimodifikasi, sehingga ada unsur menarik, baik dari jalan ceritanya maupun dari 

segi gambarnya. 

b. Film berita atau newsreel, film berita atau newsreel adalah film mengenai fakta, 

peristiwa yang benar-benar terjadi. Film yang disajikan kepada publik harus 

mengandung nilai-nilai berita (news value). 

c. Film dokumenter (documentary film), Film dokumenter (documentary film) 

merupakan hasil interpretasi pribadi (pembuatnya) mengenai kenyataan. 

Misalnya, seorang sutradara membuat film dokumenter mengenai para pembatik 

di Pekalongan, maka ia akan membuat naskah ceritanya bersumber pada kegiatan 

para pembatik sehari-hari dan sedikit merekayasanya agar dapat menghasilkan 

kualitas film cerita dengan gambar yang baik. 

d. Film kartun (cartoon film), film kartun (cartoon film) dibuat untuk dikonsumsi 

anak-anak. Sebagian besar film kartun dibuat untuk membuat penontonnya 

tertawa karena kelucuan para tokohnya. Ada  beberapa film kartun yang 

membuat iba penontonnya karena penderitaan tokohnya. 

C. Teori Semiotika Komunikasi untuk Analisis Film 

 Secara etimologis, semiotic adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani 

semeion yang memiliki arti “tanda”. Tanda tersebut didefenisikan sebagai sesuatu 

yang atas konvensi sosial yang terbangun sebelumnya. Pada masa itu, sederhananya 

tanda dimaknai sebagai adanya sesuatu yang lain dibalik tanda tersebut. Seperti 
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halnya kemunculan asap sebagai tanda, dengan makna atau sesuatu yang lain itu 

adalah adanya api sehingga muncul asap.17 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 

Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di 

dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika, atau 

dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana 

kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to  signify) dalam hal 

ini tidak dapat dicampuradukan dengan mengkomunikasikan (to communicate). 

Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal 

mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem 

terstruktur dari tanda.18 

Semiotika yang pada dasarnya diartikan sebagai pengkajian lebih dalam 

mengenai tanda-tanda atau disebut the study of signs, adalah sebuah studi terhadap 

kode-kode, yaitu system apapun yang memungkinkan kita untuk memandang entitas-

entitas tertentu sebagai tanda-tanda ata sebagai sesuatu yang memiliki arti dan 

makna.19 Semiotik diartikan sebagai model memahami dunia sebagai sistem 

hubungan yang memiliki unit dasar yang kemudian disebut dengan tanda. Bahkan 

dalam tanda tersebut ada tanda yang tersembunyi dibaliknya dan bukan merupakan 

tanda tersebut itu sendiri.20 

                                                           
17 Burhan Bunging, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu 

Sosial, (cetakan 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 172 
18 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet ke-3, h. 

15. 
19 Kris Budiman, Semiotika Visual Konsep, Isu, dan Problem Ikonsinitas, (Yogyakarta, 

Jalasutra, 2011), h. 3. 
20 Burhan Bunging, Penelitian Kualitatif: Komunikasi,Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu 

Sosial, (cetakan 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)  h. 170-171. 
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Teori modern pertama yang membahas tanda dikemukakan oleh seorang ahli 

filsafat dari abad kesembilan belas, Charles Sanders Pierce, yang dianggap sebagai 

pendiri semiotic modern. Pierce mendefinisikan semiotic sebagai suatu hubungan 

antara tanda (simbol), objek dan makna. Tanda mewakili objek (referent) yang ada 

dalam pikiran orang yang menginterpretasikannya (interprener). Pierce menyatakan 

bahwa representasi dari suatu objek disebut dengan interpretant.21 

Tokoh yang menggeluti bidang semiotik atau semiotika yang memberikan 

defenisi, di antarannya:22 

1. Charles Sanders Pierce: Pierce terkenal karena teori tandanya.  Di dalam 

lingkup semiotika, Pierce seringkali mengulang-ulang bahwa secara umum 

tanda adalah yang mewakili sesuatu bagi seseorang. Menurut Charles 

seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. 

Makna sesuatu yang lain disebut dengan interpretan dari tanda yang 

pertama pada gilirannya mengacu pada objek.23 Berdasarkan objeknya, 

Pierce membagi tanda atas icon (ikon), index (indeks), dan symbol 

(simbol).  Ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang 

bersifat kemiripan. Misalnya, potret dan peta. Indeks adalah tanda yang 

menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang 

bersifat kausal atau kenyataan. Contoh, asap sebagai tanda adanya api. 

Simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda 

dan petandanya. 

                                                           
21 Morissan dan Andy Corry Wardhany, Teori Komunikasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) 

hal. 27. 
22 Alex Sobur, Analisis Teks Media, suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis 

semiotik, dan analisis framing, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2012) hal. 96 
23 Kris Budiman, Semiotika Visual Konsep, Isu, dan Problem Ikonsinitas, (Yogyakarta, 

Jalasutra, 2011), hal. 17 
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2. Ferdinand de Saussure: awal mula konsep semiotika diperkenalkan oleh 

Ferdinand de Saussure melalui dikotomi sistem tanda, signified dan 

signifier atau signifie dan significant yang bersifat atimistis. Sassure dalam 

tradisi linguistiknya lebih dikenal dengan dikotomisnya yang sangat khas.24 

Konsep ini melihat bahwa makna muncul ketika ada hubungan yang 

bersifat asosiasi antara yang ditandai (signified) dan yang menandai 

(signifier).  

3. Roman Jakobson: Jakobson adalah salah seorang dari teretikus yang 

pertama-tama berusaha menjelaskan komunikasi teks sastra. Pengaruh 

Jakobson pada semiotika berawal pada abad 20. Menerangkan adanya 

fungsi bahasa yang berbeda, yang merupakan faktor-faktor pembentuk 

dalam setiap jenis komunikasi verbal, adresser (pengirim), message 

(pesan), adresse (yang dikirim), context  (konteks), code (kode), dan 

contact (kontak). 

4. Louis Hjelmslev: Hjemselv mengembangkan sistem dua pihak yang 

merupakan ciri sistem Saussure. Sumbangan Hjemselv terhadap semiologi 

Saussure adalah dalam menegaskan perlunya sebuah ilmu yang 

mempelajari bagaimana tanda hidup dan berfungsi dalam masyarakat. 

Dalam pandangan Hjemselv, sebuah tanda tidak hanya mengandung 

sebuah hubungan internal antara aspek material (penanda) dan konsep 

mental (petanda), namun juga mengandung hubungan antara dirinya dan 

sebuah sistem yang luas di luar dirinya. 

                                                           
24 Kris Budiman, Semiotika Visual Konsep, Isu, dan Problem Ikonsinitas, (Yogyakarta, 

Jalasutra, 2011), h. 23. 
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D.  Analisis Film dalam Konsepsi Semiotika (Semiologi) Roland Barthes 

 Roland Barthes sangat dikenal sebagai salah seorang pemikir strukturalis yang 

mempraktikkan model linguistik dan semiologi Saussurean. Roland lahir pada tahun 

1915 dari keluarga kelas menengah Protestan di Cherbourg. Kemudian ia dibesarkan 

di Bayonne, kota kecil dekat pantai Atlantik di sebelah barat daya Prancis. Barthes 

secara panjang lebar mengulas apa yang sering disebut sebagai sistem pemaknaan 

tataran kedua yang dibangun di atas sistem lain yang telah ada sebelumnya. 

 Teori semiotika Barthes hampir secara harfiah diturunkan dari teori bahasa 

menurut Sassure. Sassure mengemukakan empat konsep teoritis, yakni konsep 

langue-prole, significant-signifie, sintagmatik-paradigmatik, sinkroni-diakroni25 

Menurut terminologi Barthes, jenis budaya populer apapun dapat diurai 

kodenya dengan membaca tanda-tanda dalam teks. Tanda-tanda adalah hak otonom 

pembacanya atau penonton. Saat sebuah karya selesai dibuat, makna yang dikandung 

karya itu bukan miliknya, melainkan milik pembaca atau penontonnya untuk 

menginterpretasikannya begitu rupa.26  

Barthes juga memiliki aspek lain dari penandaan yaitu mitos yang menandai 

suatu masyarakat. Mitos menurut Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan, jadi 

setelah terbentuk sistem sign-signifier-signified, tanda termasuk akan menjadi   

penanda baru yang kemudian memiliki  petanda kedua dan membentuk tanda baru. 

Jadi, ketika satu tanda yang memiliki makna konotasi kemudian berkembang menjadi 

makna denotasi, maka makna denotasi tersebut akan menjadi mitos. 

                                                           
25 Benny H. Hoed, Semiotika & Dinamika Sosial Budaya, Ferdinand De Sassure, Roland 

Barthes, Julia Kristeva, Jacques Derrida, Charles Sander Pierce, Marcel Danesi & Paul Perron, dll. 

(Jakarta, Komunitas Bambu, 2011), h. 10. 
26 Ade Irwansyah, Seandainya Saya Kritikus Film, (Yokyakarta: Homerian Pustaka, 2009), h. 

42. 
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Barthes menjelaskan perbedaan mengenai pemaknaan tataran pertama yaitu 

denotasi dengan pemaknaan kedua yaitu konotasi. 

 

 

Gambar 2.1 Peta Tanda Roland Barthes 

 

 

Sumber: Alex Sobur (2016) 

Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga 

petanda konotatif (4).27 Hal tersebut merupakan unsur material: hanya jika anda 

mengenal tanda “singa”. Barulah konotasi seperti harga diri, kegarangan, dan 

keberanian menjadi mungkin.  

Dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekadar memiliki makna 

tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi 

kebenarannya.  

E. Bijaksana dengan Praktik Komunikasi Manusia dalam Pandangan Islam 

Bijaksana merupakan sebuah sikap yang tidak gegabah dalam menyikapi 

suatu keadaan dan peristiwa sehingga memancarlah sebuah keadilan, dan 

memancarkan kebeningan hati. Bijaksana Selalu menggunakan akal budi disetiap 

                                                           
27 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 69. 
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situasi, dalam menghadapi berbagai ujian sikap bijaksana akan terlihat tetap cermat, 

tenang, teliti dalam menghadapi masalah. 

Islam adalah agama yang bijaksana dan, dengan demikian Islam 

mengajarkan kebijaksanaan. Dalam al-Qur’an (atau dalam bahasa Arab umumnya), 

bijaksana atau kebijaksanaan ini disebut dengan “al-khikmah”, kemudian orang yang 

bersikap atau bertindak dengan bijaksana disebut “hakim”. Al-Hakim salah satu dari 

kumpulan Asmaul Husna. Kitab suci Alqur'an mempunyai sifat al-hakim, sehingga 

sering kali kita menemui ayat yang berbunyi "Al-Qur’anul hakim" artinya al-Qur’an 

yang bijaksana. Misalnya pula disebutkan pada Q.S Ya-Sin ayat 2’ 

 وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ  
Terjemahnya: Demi Al-Qur’an yang penuh hikmah.28 

Hikmah atau bijaksana terdapat pula pada Q.S. Luqman ayat 2 

 تلِۡكَ ءَايََٰتُ ٱلۡكِتََٰبِ ٱلۡحَكِيمِ  
Terjemahnya: Inilah ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung hikmah.29  

Bijaksana mengarah pada sikap dan perilaku terhadap sesuatu untuk 

memutuskan perkara. Dalam Q.S. Sad ayat 20 

 وشََدَدْناَ مُلكَْهُ وَآتيَنَْاهُ الحِْكْمَةَ وَفصَْلَ الخِْطَابِ  
 
Terjemahnya: Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan Hikmah kepadanya 

serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.30 

 (Dan kami kuatkan kerajaannya) Kami kuatkan kerajaannya itu dengan para 

penjaga dan bala tentara; dan setiap malam mihrab Nabi Daud selalu dijaga oleh tiga 

                                                           
28 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir Per Kata Ringksan Tafsir Ibnu 

Katsir Ringkasan Asbabun Nuzul Jalaluddin As-Suyuthi Ringkasan Hadis Bukhari Muslim, (Jakarta: 

Jabal 2015) h. 440. 
29 Ibid, h. 412. 
30 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir Per Kata Ringksan Tafsir Ibnu 

Katsir Ringkasan Asbabun Nuzul Jalaluddin As-Suyuthi Ringkasan Hadis Bukhari Muslim, (Jakarta: 

Jabal 2015) h. 454. 
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puluh ribu pasukan. (dan Kami berikan kepadanya hikmah) yakni kenabian dan 

ketepatan dalam perkara. (dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan) 

yaitu penjelasan yang memuaskan dalam semua urusan.31 

Tafsiran ayat menurut Ibnu Katsir bahwa “kami berikan kepadanya kerajaan 

yang sempurna, kenabian dan semua menjadi tuntunan akal, pemahaman, kecerdikan, 

keadilan dan kebenaran”.32 

Bijaksana merupakan seperangkat mengambil keputusan dan bagaimana 

bersikap terhadap apa yang terjadi. Kebijaksanaan akan selalu mengedepankan akal 

untuk menimbang baik dan buruknya suatu keputusan yang akan dipilih beserta 

mencari cara agar apa yang dipilih tidak merugikan orang lain. Kemudian 

pemahaman yang baik dan memahami secara dalam pada masalah yang terjadi. 

Kecerdikan adalah sebuah kepandaian menentukan jalan sikap. Keadilan dan 

kebenaran adalah bagian kebijaksanaan yang paling penting sehingga pancaran 

kebeningan hati bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. 

                                                           
31 Imam Jalaluddin Al-Mahali, imam jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain Jilid 2, (Cetakan 

18, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018) h. 653. 
32 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir Per Kata Ringksan Tafsir Ibnu 

Katsir Ringkasan Asbabun Nuzul Jalaluddin As-Suyuthi Ringkasan Hadis Bukhari Muslim, (Jakarta: 

Jabal 2015) h. 454. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah analisis teks media dengan menggunakan semiotika 

Roland Barthes untuk mengetahui dan memahami lebih dalam representasi makna 

bijaksana pada tokoh Zainuddin dalam film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”. 

Tujuan dari analisis teks media adalah untuk memahami isi yang terkandung dalam 

teks media seperti film. Dengan menggunakan metode analisis semiotika Roland 

Barthes untuk membongkar pesan yang tersembunyi dalam teks film melalui 

pemaknaan denotatif dan konotatif.  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud memberikan penafsiran 

tentang fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai 

metode yang ada.1 Pendekatan kualitatif digunakan pada kondisi alamiah, peneliti 

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan 

makna dari pada generalitas.2  

Fokus  dan lokus dalam penelitian kualitatif ialah masalah sifatnya cenderung 

melihat realitas yang tidak terlihat sebagai fenomena sosial. Kemudian diungkap 

maknanya melalui pemahaman mendalam mengenai makna fenomena tersebut. 

                                                           
1 Lexy J. Moleong, Metodeologi Penelitin Kualitatif  (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006), h. 5. 
2 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9. 
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Kadang pengungkapan makna dalam fenomena sosial tersebut tidak serta merta 

hanya butuh pengamatan, tetapi harus melalui berbagai kajian agar bisa 

mengungkapkan pemahaman kualitatif.3 Oleh karenanya peneliti selanjutnya 

mencoba menganalisis tokoh Zainuddin sehingga mampu memahami makna 

bijaksana baik itu melalui bahasa, beserta adegan yang ada pada film tersebut. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan dipetakan menjadi dua 

bagian, yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, 

dalam  hal ini berupa  film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” yang 

berdurasi tiga jam 30 menit (versi extended) diproduksi pada tahun 2014. 

2. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui referensi dari buku, 

jurnal, internet, synopsis, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek 

penelitian.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Analisis Dokumen, data yang dianalisis adalah data dari hasil dokumentasi 

yang dikumpulkan dari data berupa teks film “Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck”. Dokumen yang telah dikumpul selanjutnya dikelompokkan untuk 

mencari makna terhadap tanda dan simbol yang terdapat dalam setiap adegan 

film tersebut dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, yaitu 

mencari makna denotasi dan konotasi. 

                                                           
3 Burhan Bunging, Penelitian Kualitatif: Komunikasi,Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu 

Sosial, (Edisi ke-2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)  h. 53 



35 

 

 
 

2. Riset Kepustakaan, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dan membaca 

literatur dari beberapa sumber seperti buku, novel, internet, dan sebagainya 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat 

mengembangkan hasil penelitian. Data berupa file film “Tenggelamnya Kapal 

Van Der Wijck” yang merupakan obyek  dari  penelitian  ini  diperoleh  dari  

mengunduh pada salah satu situs web penyedia film BOX OFFICE Indonesia.   

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, di mana lebih banyak 

memberikan sumbangsi untuk memperoleh sebuah informasi dalam proses penelitian. 

Selain itu, pembimbing juga merupakan instrument penelitian yang mengarahkan  

peneliti  selama  proses penelitian. Sedangkan instrument yang digunakan peneliti  

dalam proses penelitian adalah laptop, buku, pulpen dan alat tulis lainnya sebagai 

penunjang dalam menyelesaikan penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

 Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

representasi penandaan makna bijaksana pada tokoh Zainuddin dalam film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” dengan menggunakan  teori semiotika Roland 

Barthes, maka semua adegan yang relevan dengan rumusan masalah yang ada dalam 

film menjadi bahan utama penelitian. Data yang berupa tanda mencakup narasi dan 

visual akan dianalisis menggunakan konsep semiotika Roland Barthes, yaitu denotasi 

atau pemahaman terhadap apa yang ada di dalam gambar dan konotasi atau makna 

yang ada di balik gambar. 

Peneliti ini menyusun scene-scene yang terdapat pada iklan dalam bentuk 

frame per frame untuk menggambarkan susunan atau rangkaian cerita. Setiap unit 
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gambar pada iklan ini kemudian dijelaskan menggunakan semiotika Roland Barthes, 

dengan membongkar makna pesan meliputi pesan linguistik, pesan ikonik yang 

terkodekan dan pesan ikonik yang tak terkodekan. 

1. Pesan linguistik adalah semua bahasa yang terdapat pada tokoh Zainuddin 

dalam film. 

2. Pesan ikonik yang terkodekan merupakan konotasi yang muncul dalam film 

dan hanya bisa berfungsi jika dipadukan dengan tanda yang lebih luas dalam 

masyarakat. 

3. Pesan ikonik tak terkodekan merupakan pemahaman langsung terhadap 

gambar dan pesan dalam film (denotasi). 

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis makna denotasi atau 

tingkatan makna pertama. Kemudian makna konotasi setelah dianalisis. Lalu mitos 

yang merupakan makna denotasi dan konotasi memiliki tanda dan penanda 

mengandung mitos. Dari mitos tersebut dianalisis sehingga dapat ditemukan makna 

yang terdalam dari apa yang ditampilkan. 
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BAB IV 

MAKNA BIJAKSANA PADA TOKOH ZAINUDDIN DALAM FILM 

TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK  

 

A. Deskripsi Objek Penelitian  

 1. Gambaran Umum Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

 Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” merupakan film dengan genre 

drama romantis ataupun mengarah ke tragedi cinta. Film yang dirilis pada tanggal 19 

Desember 2013, dan setahun kemudian merilis versi extended dengan durasi 195 

menit digarap  oleh production house Soraya Intercine Films.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Logo Soraya Intercine Films 

(Sumber: Screenshoot Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 2020) 

 Soraya Intercine Films adalah rumah produksi dan distributor film Indonesia 

yang didirikan oleh Ram Soraya pada 1 Juni 1982. Soraya Intercine Films berkantor 

pusat di Jalan Wahid Hasyim No. 3, Menteng, Jakarta Pusat 10110, Indonesia. 

Ratusan film produksi Soraya Intercine Films mendulang banyak prestasi yang 
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membanggakan. di bawah pimpinan presiden Sunil Soraya. Sejak didirikan tahun 

1982, rumah produksi ini telah memproduksi bebrapa film layar lebar. 

Film layar lebar yang di produksi sejak tahun 1982 diantaranya; Budak Nafsu 

Fatima (1983), Telaga Angker (1984), Usia dalam Gejolak (1984), Permainan Tabu 

(1984), Ratu Sakti Calon Arang (1985), Sembilan Wali (1985), Untuk Sebuah Nama 

(1985), Bangunnya Nyi Roro Kidul (1985), Permainan Nakal (1986), Petualangan 

Cinta Nyi Blorong (1986), Atas Boleh Bawah Boleh (1986), Malam Jumat Kliwon 

(1986), Ranjang Setan (1986), Akibat Terlalu Bebas (1987), Samson dan Delilah 

(1987), Depan Bisa Belakang Bisa (1987), Saya Suka Kamu Punya (1987), Santet 

(1988), Malam Satu Suro (1988), Akibat Terlalu Genit (1988), Pembalasan Ratu 

Pantai Selatan (1988), Ratu Buaya Putih (1988), Malu-Malu Mau (1988), Sabar Dulu 

Dong (1988) dan, Wanita Harimau (1989).1 

Produksi film layar lebar pada tahun 1990-an diantaranya; Pusaka Penyebar 

Maut (1990), Lupa Aturan Main (1990), Mana Bisa Tahan (1990), Perjanjian Di 

Malam Kramat (1991), Sudah Pasti tahan (1991), Misteri Janda Kembang (1991), 

Bisa Naik Bisa Turun (1991), Skandal Iblis (1992), Bercinta dengan Maut (1992), 

Masuk Kena Keluar Kena (1992), Salah Masuk (1992), Misteri Permainan Terlarang 

(1993), Bagi-Bagi Dong (1993), Misteri di Malam Pengantin (1993), Si Manis 

Jembatan Ancol (1994), Pergaulan Metropolis (1994), Pergaulan Metropolis II 

(1995), Kenikmatan Terlarang (1996) Skandal Erotis (1996), Sentuhan Tabu (1997), 

Gejolak Seksual (1997) dan, Gadis yang Ternoda (1997).2 Dua puluh tahun awal 

berdirinya Soraya Intercine Films selalu mengangkat genre yang bertemakan horror 

                                                           
1 Wikipedia.com (2020), Produksi Film Layar Lebar Soraya Intercine Films, Dikutip 

id.m.wikipedia.org./wiki/Soraya/_Intercine_films. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2020. 
2 Wikipedia.com (2020), Produksi Film Layar Lebar Soraya Intercine Films, Dikutip 

id.m.wikipedia.org./wiki/Soraya/_Intercine_films. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2020. 
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serta menyisipkan adegan-adegan dewasa yang memang pada masa tersebut belum 

ada aturan perundang-undangan mengenai penyiaran yang membatasi konten-konten 

dewasa untuk divisualisasikan. 

Memasuki awal tahun 2000 Soraya Intercine Films mulai memproduksi 

beberapa film yang genrenya bertemakan romansa diantaranya; Eiffel I’m in Love 

(2003),  Eiffel I’m in Love Extended (2004), Apa Artinya Cinta (2005), Chika (2008), 

Muslimah (2008) dan, Inayah (2009).3 

 Produksi film layar lebar tahun 2010 ke atas yaitu; 5 CM (2012), 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (2013), Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 

Extended (2014), Supernova: Ksatria, Putri, & Bintang Jatuh (2014), Single (2015), 

The Guys (2017), Eiffel I’m in Love 2 (2018), Target (2018), Suzzanna: Bernapas 

dalam Kubur (2018), Antologi Rasa (2019), Single Part 2 (2019), Jeritan Malam 

(2019), The Jerk Wants Me (2020), The Bad Boy In Suit (2020), Suzzanna Santet: 

Ilmu Pelebur Nyawa (2020) dan, Taufan (2020). Soraya Intercine Films juga bekerja 

sama dengan rumah produksi Hitmaker Studio. Hasil kerja sama kedua rumah 

produksi itu merilis beberapa karya yaitu; Rumah Kentang (2012), 308 (2013), Moga 

Bunda Disayang Allah (2013), Mall Kalender (2014), Rumah Gurita (2014), Tarot 

(2015), Sunshine Becomes You (2015), The Doll (2016), The Doll 2 (2017), Mata 

Batin (2017), Sabrina (2018), Mata Batin 2 (2019), Rumah Kentang: The Beginning 

(2019) dan, The Doll 3 (2020).4 

Perilisan film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck pada tahun 2013 dan 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Extended 2014 tidak memiliki perbedaan 

                                                           
3  Wikipedia.com (2020), Produksi Film Layar Lebar Soraya Intercine Films, Dikutip 

id.m.wikipedia.org./wiki/Soraya/_Intercine_films. Diakses pada tanggal Januari 2021. 
4 Wikipedia.com (2020), Produksi Film Layar Lebar Soraya Intercine Films, Dikutip 

id.m.wikipedia.org./wiki/Soraya/_Intercine_films. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2020. 
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pembingkaian cerita yang terlalu jauh. Perbedaan yang tampak hanya terletak pada 

durasi. Film yang dirilis pada 19 Desember 2013 memiliki durasi 165 menit, 

sedangkan versi extended dirilis 11 September 2014 dengan scene yang lengkap 

memiliki durasi 195 menit (03 jam : 14 menit :32 detik) dengan jumlah 222 scene. 

Film ini disutradari oleh Sunil Soraya dan penulis skenarionya Rahman 

berdasarkan novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck yang ditulis oleh Buya 

Hamka. Sedikit memodifikasi beberapa alur cerita yang ada pada novel membuat alur 

cerita pada film menambahkan beberapa nilai dramatis pada polemik cinta yang ada. 

2. Sinopsis Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Poster Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

(Sumber: https://Pinterest.id/search?/PosterfilmTKDV2013

https://pinterest.id/search?/PosterfilmTKDV2013
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Gambar 4.3 Poster Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

Versi Extended 

(Sumber: http://sofimeloni.blogspot.com/2014/09/review-tenggelamnya-

kapal-van-der-wijck.html?m=1)  

Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” berlatar tahun 1930-an, dari 

tanah kelahirannya Makassar, Zainuddin yang diperankan oleh (Herjunot Ali) 

seorang pemuda yatim piatu berlayar menuju kampung halaman ayahnya di Batipuh, 

Padang Panjang. Keinginanya mendatangi kampung ayahnya adalah untuk 

mengetahui kota kelahiran ayahnya dan untuk menyambung tali silaturahim yang 

terputus selama berpulu-puluh tahun dengan keluarga ayahnya serta untuk belajar 

agama. Di sana, ia tinggal dengan sebuah keluarga sederhana yang merupakan 

keluarga dari ayahnya. Kehadirannya di Batipuh tidak disambut baik oleh pemuda di 

sana karena statusnya sebagai pemuda yang tidak bersuku. Di Batipuh, Zainuddin 
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dianggap orang Makassar, dan di Makassar dia dianggap orang Minangkabau. 

Kehadiran Zainuddin yang kurang diterima baik oleh pemuda Batipuh membuatnya 

merasa dikucilkan karena statusnya sebagai anak yatim piatu dan tidak bersuku. 

Keseharian Zainuddin di Batipuh membawanya bertemu dengan Hayati 

(Pevita Pearce), seorang gadis cantik jelita yang menjadi bunga di lingkungannya. 

Zainuddin yang terkenal baik dan suka membantu masyarakat Batipuh membuat 

dirinya banyak dibicarakan dan dikenal oleh masyarakat di sana. Zainuddin dan 

Hayati mulai saling kenal dan akrab melalui beberapa surat yang mereka kirimkan. 

Kedua muda-mudi itu saling jatuh cinta. Adat istiadat Minangkabau yang kuat dan 

diyakini oleh masyarakat disana meruntuhkan cinta mereka berdua. Keluarga Hayati 

adalah keluarga yang sangat berpengaruh dan berkuasa di Batipuh. Paman Hayati 

adalah seorang tokoh penghulu adat Batipuh yang sangat menjunjung tinggi adat 

yang mereka anut. Dalam mengambil setiap keputusan, masyarakat Batipuh 

mengambil jalan musyawarah sesuai dengan adat mereka, begitupun dengan 

hubungan Zainuddin dan Hayati yang diputuskan sesuai dengan hasil musyawarah 

masyarakat Batipuh. Status Zainuddin yang tidak bersuku membuatnya harus 

kehilangan Hayati. Zainuddin hanya seorang melarat yang tidak bersuku, karena 

ibunya berdarah Bugis dan ayahnya berdarah Minang. Statusnya dalam masyarakat 

Minangkabau yang bernasabkan garis keturunan ibu tidak diakui. Oleh sebab itu, ia 

dianggap tidak memiliki pertalian darah lagi dengan keluarganya di Minangkabau 

sedangkan Hayati adalah perempuan Minang santun keturunan bangsawan. 

Lamaran Zainuddin yang disampaikan melalui sebuah surat ditolak oleh 

keluarga Hayati. Hayati dipaksa menikah dengan Azis (Reza Rahadian), laki-laki 

kaya terpandang yang jelas latar belakang turun temurun keluarganya, berasal dari 
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keluarga yang berpengaruh di Padang Panjang. Status Azis sebagai orang terpandang 

membuatnya lebih disukai keluarga Hayati daripada Zainuddin. Kecewa dengan 

keputusan Hayati yang menerima Azis sebagai suaminya, Zainuddin pun 

memutuskan untuk berjuang, pergi dari Minang dan merantau ke tanah Jawa demi 

bangkit melawan keterpurukan cintanya. Zainuddin bekerja keras membuka lembaran 

baru hidupnya. Dia berjuang bersama sahabatnya yang sangat memiliki jiwa 

solidaritas, Bang Muluk yang selalu menjadi teman dan orang kepercayaan 

Zainuddin. Kerja keras membawa meraka pada sebuah kesuksesan. Sampai akhirnya 

ia menjadi penulis terkenal dengan karya-karya mashur dan diterima masyarakat di 

seluruh nusantara. Tetapi sebuah peristiwa yang tidak diduga kembali menghampiri 

Zainuddin. 

Di tengah gelimang harta dan kemashurannya, dalam sebuah pertunjukan 

opera, Zainuddin kembali bertemu dengan Hayati, kali ini bersama Azis. Pada 

akhirnya, kisah cinta Zainuddin dan Hayati menemui ujian terberatnya, Hayati yang 

kehilangan kekayaan karena suaminya yang selalu berjudi dan kehilangan suaminya 

karena meninggal membuatnya harus tinggal di rumah Zainuddin. Kekecewaan yang 

dialami Zainuddin di masa silam membuat Hayati harus pulang ke Batipuh. Hayati 

pulang ke kampung halamannya dengan menaiki kapal Van der Wijck. Di tengah-

tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi Hayati tenggelam. Sebelum kapal 

tenggelam, Zainuddin mengetahui bahwa Hayati sebetulnya masih mencintainya.5 

  

  

                                                           
5 Wikipedia (2020), Teggelamnya Kapal Van Der Wijck (Film), Dikutip  

Id.wikipeda.org/wiki/tenggelamnya_kapal_van_der_wijck_(Film), diakses pada tanggal 29 Januari 

2020. 
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3. Profil Sutradara Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Sunil Soraya 

(Sumber: Wikipedia.org/wiki/Sunil_Soraya) 

Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” yang di produksi oleh Soraya 

Intercine Film disutradarai oleh Sunil Soraya. Sunil Soraya bukan hanya dikenal 

sebagai sutradara hebat Indonesia, tetapi Sunil Soraya juga menjadi seorang produser 

film di Indonesia. Sunil Soraya merupakan putra dari Ram Soraya pemilik rumah 

produksi Soraya Intercine Films.  

 Karir sutradara Sunil Soraya telah memproduksi beberapa film diantaranya; 

Apa Artinya Cinta? (2005), Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (2013) dan, Single 

(2015). Jenjang karir sebagai seorang produser memiliki karya diantaranya; 5 CM 

(2012), Chika (2008), Apa Artinya Cinta? (2005) dan, Eiffel I’m In Love (2003).6 

  

  

                                                           
6 Wikipedia.com (2020), Profil Sunil Soraya, Dikutip 

Wikipedia.org/wiki/Sunil_Soraya#:~:text=Sunil%20soraya%20adalah%20seorang%20sutradara,ruma

h%20Produksi%20soraya%20Intercine%20Films. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2020. 
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4. Struktur Produksi Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

 Adapun struktur dalam film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

mencakup dari pemeran dan orang yang berada di balik layar.  

Tabel 4.1 Struktur Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

Sutradara Sunil Soraya 

Produser Ram Soraya, Sunil Soraya 

Skenario Ramdan, Widia 

Berdasarkan Novel “Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” oleh Buya Hamka 

Pemeran Herjunot Ali, Pevita Pearce, Reza 

Rahadian, Randy Nidji, Arzetti Bilbina, 

Kevin Andrean, Jajang C. Noer, Niniek L. 

Karim, Musra Dahririzal Katik, Rajo 

Mangkuto Nany Syamsu 

Musik Andi Ariel Arsya 

Penyunting Sasta Nunu 

Perusahaan Produksi Soraya Intercine Films 

Distributor Soraya Intercine Films 

Tanggal Rilis 19 Desember 2013 

11 September 2014 (versi extended) 

Durasi 164 Menit 

195 Menit (versi extended) 

Negara Indonesia 

Bahasa Indonesia, Minang, Bugis, Jawa 

Sumber Data: Olahan Peneliti 2020 
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5. Profil Pemeran Utama Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

a. Herjunot Ali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Pemeran Tokoh Zainuddin 

(Sumber: Screenshoot Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 2020) 

 Pria yang memiliki nama lengkap Mahbub Herjunot Ali lahir di Jakarta, 8 

Oktober 1985. Herjunot Ali adalah seorang aktor dan presenter Indonesia. Herjunot 

Ali memulai awal karirnya setelah mengikuti kompetisi dan menjadi salah satu finalis 

di kompetisi MTV VJ Hunt 2004 yang diselenggarakan oleh MTV Indonesia. Setelah 

kompetisi tersebut Herjunot Ali menjadi presenter di acara Indonesian Idol Extra. 

Beberapa sinetron pernah ikut ambil peran diantaranya; Di Sini Ada Setan, Soul 

Mate, Bawang Merah dan Bawang Putih. Sebagai aktor dalam film layar lebar, ia 

telah membintangi film diantaranya; Lovely Luna (2004), Realita Cinta dan Rock’n 

Roll (2006), Gara-gara Bola (2008), Di Bawah Lindungan Ka’bah (2011), 5 CM 

(2012), Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (2013), Supernova (2014), Sunshine 
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Becomes You (2015), The Doll 2 (2017), Takut Kawin (2018), Suzzanna: Bernapas 

dalam Kubur (2018), Antologi Rasa (2019) dan, Jeritan Malam (2019). Beberapa 

Penghargaan telah dicapainya seperti nominasi pemeran utama pria terpuji Festival 

Film Bandung 2013 (5 Cm), nominasi favorite actor of the year Indonesian choice 

awards tahun 2014, pemenang pemeran utama pria terpuji Festival Film Bandung 

2014 (Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck).7  

 Herjunot Ali dalam film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” memerankan 

tokoh utama Zainuddin. Zainuddin adalah tokoh utama dalam film tersebut. 

Zainuddin adalah anak dari Pendekar Sutan (seorang yang berasal dari Minangkabau) 

dan Daeng Habibah (asal dari Bugis Makassar yang juga merupakan masih turunan 

dari Datuk Tiro). Pengembaraan Zainuddin menuju negeri nenek moyang ayahnya 

merupakan bentuk dari cita-cita kedua orang tuanya sebelum meninggal. Ayah 

Zainuddin merupakan orang buangan yang dipenjarakan dan diasingkan oleh 

keluarganya selama lima belas tahun lamanya. Wasiat tersebut serta sejarah Pendekar 

Sutan membuat Zainuddin berlayar ke Padang meninggalkan Mak Basse ibu asuhnya 

yang selama ini menjaganya selepas kematian kedua orang tuanya. Bukan 

pengembaraan yang diimpikannya, nasib malang tetap menggulung Zainuddin di 

negeri kelahiran ayahnya. Ia dianggap sebagai anak yang tidak bersuku dan bukan 

darah asli Minang. Menjalani nasib yang sedemikian rupa buruknya membuat 

Zainuddin tetap menjadi seorang yang baik budi membantu sesamanya meski mereka 

tetap menganggap Zainuddin bukan sepersukuannya. Sikap tolong menolongnya 

menjadi ihwal pertemuan Zainuddin dan kekasih hatinya Hayati. Pertemuan dan 

                                                           
7 Herjunot Ali (2020), Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Dikutip 

Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Junot. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2020. 



48 

 

perkenalannya membuat negeri batipiuh yang telah menghitamkan Zainuddin 

kembali cerah setelah Zainuddin dan Hayati menaruh hati dan cinta.8 

b. Pevita Pearce 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Pemeran Tokoh Hayati  

(Sumber: Screenshoot Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 2020) 

Memiliki nama lengkap Pevita Cleo Eileen Pearce yang kemudian dikenal 

dengan nama Pevita Pearce merupakan aktris Indonesia yang lahir di Jakarta, 6 

Oktober 1992. Aktris yang memiliki setengah darah Banjarmasin dan setengahnya 

lagi memiliki darah keturunan Wales dari ayahnya. Pevita Pearce mulai dikenal 

setelah memainkan peran sebagai tokoh Angel di film Denias, Senandung di Atas 

Awan (2006). Film tersebut merupakan awal karir seorang Pevita mengambil peran di 

film layar lebar. Pada akhir 2007 film dengan judul Lost In Love yang tayang pada 

Mei 2008, Pevita menjadi pemeran utama dengan memerankan tokoh Tita. Film 

tersebut membuat Pevita dinominasikan sebagai aktris terbaik pada Festival Film 

Bandung pada tahun 2008. 

                                                           
8  Hamka, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 48. 
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Berada dalam dunia aktris Pevita Pearce telah membintangi beberapa film 

diantaranya; Denias Senandung Di Atas Awan (2006), Lost In Love (2008), Rasa 

(2009), Dilema (2012), 5 CM (2012), Sanubari Jakarta (2012), Tenggelamnya Kapal 

Van Der wijck (2013), Aku Cinta Kamu (2014), Single (2015), Aach… Aku Jatuh 

Cinta (2016), The Guys (2017), Bufallo Boys (2018), Sebelum Iblis Menjemput 

(2018), Rumah Merah Putih (2018), Gundala (2019). Dan film yang sementara 

produksi yang dibintanginya ialah serial kedua dari Gundala yaitu film Sri Asih 

(diproyeksikan tahun 2021).9  

Pevita Pearce dalam film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

memerankan tokoh Hayati. Hayati digambarkan sebagai keindahan gunung merapi 

dan hijaunya Batipuh. Bunga desa yang tidak memiliki kesamaan nama di seluruh 

penjuru Batipu. Nama Hayati adalah nama baru yang digunakan di Batipuh. Nama 

Hayati pertama kali digunakan pada keluarga yang memegang teguh adat istiadat 

Minangkabau. Keluarga Datuk penghulu adat yang merupakan paman dari hayati. 

Gadis desa pujaan hati para pemuda desa ini selalu dibicarakan oleh orang-orang 

bukan hanya kecantikannya tetapi tutur sapanya yang ayu dan lemah lembut. Sikap 

yang merendah membuat Zainuddin ikut terpikat olehnya dan berani berkirim surat 

setelah Zainuddin meminjamkan payungnya ke Hayati. Hingga saat perpisahan di 

waktu pengusiran Zainuddin dari Batipuh, Hayati menjanjikan dirinya akan menanti 

dan menunggu Zainuddin kembali. Janji yang mendalam akan tetap merawat cintanya 

ke Zainuddin  meski jarak yang memisahkan Batipuh dan Padang Panjang bukanlah 

                                                           
9 Pevita Pearce (2020), Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Dikutip 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pevita_pearce. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2020. 
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masalah. Hayati akan tetap menunggu Zainuddin sebagai kekasih hatinya yang akan 

meminangnya kelak.10 

c. Reza Rahadian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Pemeran Tokoh Asiz 

(Sumber: Screenshoot Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 2020) 

 Memiliki nama asli Reza Rahadian Matulessy aktor berkebangsaan Indonesia 

ini lahir di Bogor, 05 Maret 1987.  Merupakan seorang model dalam mengawali 

karirnya di dunia entertainment. Mengambil peran Samsuddin dalam film Perempuan 

Barkalung Sorban merupakan loncatan awal karirnya dan melejit sampai sekarang. 

Reza Rahadian mendulang beberapa prestasi penghargaan pada film yang 

dibintanginya seperti; pemeran pendukung pria terbaik dalam film Perempuan 

Berkalung Sorban (2009). Pemeran utama terbaik pria terbaik di tiga film yaitu 3 Hati 

Dua Dunia, Satu Cinta (2010), Habibie & Ainun (2013), My Stupid Boss (2016). 

Beberapa film layar lebar yang pernah dibintangi oleh Reza Rahadian 

diantaranya; Pulau Hantu 2 (2008), Kirun + Adul (2009), Perjaka Terakhir (2009), 

Emak Ingin Naik Haji (2009), Queen Bee (2009), Perempuan Berkalung Sorban 

                                                           
10 Hamka, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2020), h. 70. 
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(2009), Alangkah Lucunya Negeri Ini (2010), 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta (2010), 

Jakarta Mahgrib (2010),  Hari Untuk Amanda (2010), Love Story (2011), Tanda 

Tanya (2011), The Mirror Never Lies (2011), Hafalan Sholat Delisa (2011), Dilema 

(2012), Brokenhearts (2012), Perahu Kertas (2012), Perahu Kertas 2 (2012), Test 

Pack (2012), Habibie & Ainun (2012), Something In the Way (2013), Isyarat (2013), 

Finding Srimulat (2013), Wanita Tetap Wanita (2013), Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck (2013), Ketika Tuhan Jatuh Cinta (2014), Pendekar Tongkat Emas (2014), 

Yasmine (2014), Strawberry Surprise (2014), Kapan Kawin ? (2015), Guru Bangsa 

Tjokrominoto (2015), Battle Of Surabaya (2015), Talak 3 (2016), 3 Srikandi (2016), 

My Stupid Boss (2016), Rudy Habibie (2016), Terpana (2016), Insya Allah Sah 

(2017), Gerbang Neraka Firegate (2017), Surga yang Tak Dirindukan 2 (2017), 

Critical Eleven (2017), Kartini (2017), Banda The Dark Forgotten Trail (2017), 

Benyamin Biang Kerok (2018), The Gift (2018), My Stupid Boss 2 (2019), 

Twivortiare (2019), Bebas (2019), Imperfect Karir, Cinta & Timbangan (2019), 

Habibie & Ainun 3 (2019), Abracdabra (2020), Toko Barang Mantan (2020), Surga 

Di Bawah Langit (2020), Benyamin Biang Kerok 2 (2020) dan, Layla Majnun 

(2020).11   

Reza Rahadian dalam film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

memerankan tokoh yang bernama Asiz, Asiz dalam film ini adalah anak dari Datuk 

Mantari bersuku Minangkabau yang bekerja di kota Padang. Banyak dari teman-

teman Asiz merupakan orang-orang Belanda. Tabiat dan watak Asiz digambarkan 

senang bermain judi, merusak rumah tangga orang dan melakukan sesuatu demi uang. 

Asiz dipandang hormat dari persukuannya dan juga pekerjaannya. Asiz sangatlah 

                                                           
11 Reza Rahadian (2020), Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Dikutip 

Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Reza_Rahadian. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2020. 
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licik dalam berkehidupan sosial karena pergaulannya yang jauh di kota Padang 

bersama teman-teman Belandanya. Percintaan Hayati dan Zainuddin pupus sebelum 

mereka berdua menepati janji mengikat cinta suci dengan pernikahan. Penyebab hal 

itu terjadi karena Hayati menerima pinangan Asiz untuk menjadi istrinya. Hayati 

tidak punya pilihan untuk menolak, keluarga Hayati termasuk mamaknya telah 

diracuni akan kegemerlapan harta dari Asiz. Asiz meracuni keluarga Hayati dengan 

banyaknya uang yang ia miliki sehingga keluarga besar hayati merasa cocok dan 

menerima Asiz sebagai pendamping hidup Hayati. Membandingkan Zainuddin, Asiz 

memiliki suku Minangkabau dan memiliki banyak harta yang melimpah.12 

d. Randy Nidji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Pemeran Tokoh Muluk 

(Sumber: Screenshot Film “Tenggelamnya Kapal Van Der wijck” 2020) 

 Randy Danistha atau yang lebih dikenal dengan Randy Nidji lahir di Jakarta, 

9 Oktober 1984. Randy merupakan seorang musisi yang bergabung dengan group 

band Nidji. Randy terbilang cemerlang dalam karirnya sebagai seorang musisi 

                                                           
12 Hamka, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, (cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 101. 
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sebelum merambah ke dunia aktor. Ia sering menjadi produser musik untuk 

soundtrack film seperti film 5 cm, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Supernova 

dan, Single. Pengalaman pertama Randy menjadi aktor ketika mengambil peran di 

film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Pengalaman pertamanya terbilang sukses 

karena film tersebut tembus 1,8 juta penonoton dan menjadi film box office.13 

 Randy dalam film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck mengambil peran 

sebagai Muluk. Muluk adalah sahabat Zainuddin. Sebagai pemeran pembantu tokoh 

Muluk digambarkan selalu memberikan wejangan dan semangat kepada Zainuddin. 

Meski pekerjaan muluk adalah seorang parewa tetapi perkataan serta perlakuannya ke 

Zainuddin tetaplah lurus dan santun. Muluk menemani Zainuddin yang pindah ke 

Batavia dan menjadi orang suruhan Zainuddin. Muluklah yang banyak lebih tahu 

tentang Azis dalam dunia hitam di kota Padang.14 Akhir cerita Muluk lah yang 

menemani Zainuddin hingga akhir hayat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Randy Danistha (2020), Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Dikutip 

Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Randy_Danistha. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2020. 
14 Hamka, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck , (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 141. 
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B. Representasi Makna Bijaksana pada Tokoh Zainuddin dalam Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

Dari  total 222 scene yang ada dalam film Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck, di antaranya ada 108 scene yang menampilkan adegan Zainuddin. Dari 108 

adegan tersebut setelah peneliti melakukan analisis ada 6 scene yang terpilih yang di 

dalamnya terdapat representasi makna bijaksana seorang tokoh Zainuddin yang 

memenuhi beberapa indikator bijaksana, di antaranya: 

 1. Analisis Scene 40 

 Scene 40 yang kemudian peneliti memberinya judul “Zainuddin bertemu 

dengan Datuk Penghulu Adat”. Merupakan scene yang menampilkan sikap bijaksana 

tokoh Zainuddin berdasarkan beberapa dukungan scene 31 (Hayati bertemu 

Zainuddin di danau setelah membaca surat balasan Zainuddin), 32 (menulis surat dan 

meminta Hayati menjadi perlindungan hati dan), 36 (Hayati dan Zainuddin bertemu 

di danau). Berikut analisis scene 40. 

Tabel 4.2  Analisis Scene 40 

Penanda (Signifer) Petanda (Signifed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Datuk Penghulu Adat 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 
 

 

 

Dua orang laki-laki sedang duduk 

berhadapan di dalam rumah, seorang 

lelaki di antaranya berbicara sambil 

mengayungkan tangannya serta nada 

suaranya yang kian lama semakin 

meninggi, sedang seorang lelaki lainnya 

hanya tertunduk menangis dan sesekali 

menjawab dengan nada suara yang 

lembut penuh dengan kesantunan. 
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Gambar 4.10  Zainuddin 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Zainuddin 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotasi  

Menggunakan tipe shoot medium close up menggambarkan dua orang laki-laki 

duduk di salah satu ruangan yang ada di dalam sebuah rumah. Mereka ialah Datuk 

Penghulu Adat dan Zainuddin. Mereka duduk melantai sambil berhadapan serta 

membicarakan sesuatu hal yang serius. Pembicaraan serius tersebut diperjelas 

dengan tipe shoot yang dipilih. Datuk Penghulu Adat yang mulanya menggunakan 

nada rendah yang semakin lama memaksa dengan nada suara yang lantang 

meminta agar Zainuddin meninggalkan Batipuh. Bukan hanya meninggalkan 

Batipuh tetapi Zainuddin diminta agar tidak lagi berhubungan dan menghapuskan 

cinta Zainuddin terhadap Hayati. Gertakan yang dilontarkan Datuk Penghulu 

Adat kepada Zainuddin dibalasnya dengan kalimat yang halus. Zainuddin berderai 

air mata dihadapan Datuk Penghulu Adat sambil memberi putusan untuk 

meninggalkan Batipuh. Sebelum bangkit dari tempat mereka berbicara Zainuddin 

mengatakan kata “tabe”  atau permisi. 
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Konotasi 

Penggunaan peci yang digunakan oleh laki-laki tua tersebut umumnya dimaknai 

orang yang akan melakukan ibadah sholat. Namun, pemaknaan penggunaan peci 

dalam adegan ini menandakan bahwa orang yang menggunakan peci adalah orang 

yang dituakan sekaligus orang yang dihormati oleh lingkungan sekitar karena 

kedudukan dan derajatnya. Penggunaan peci bisa menambahkan nilai tambah bagi 

seorang laki-laki untuk terlihat lebih gagah. Namun dapat juga dimaknai 

penggunaan peci adalah cara yang tepat untuk menutupi rambut yang sudah 

memutih. 

Bahasa tubuh Zainuddin yang tertunduk saat berbicara dengan Datuk Penghulu 

Adat menandakan bentuk kesopanan yang kemudian tidak memiliki kekuatan 

untuk menentang, Zainuddin tetap santun meski dirinya dipaksa menerima pilihan 

itu. Meskipun tertunduk bisa juga diartikan sebagai ekspresi malu namun hal ini 

sebagai bentuk santun Zainuddin. 

Diskusi mereka yang dilakukan di ruang tamu menandakan bahawa diskusi ini 

tetap mengedepankan rasa menghormati tamu, dan masih melakukan cara yang 

baik untuk mengambil sebuah keputusan.  
Mitos  

Orang yang berbincang serius berhadapan merupakan proses pengambilan 

keputusan dalam suatu masalah yang sifatnya besar. Proses pengambilan keputusan 

dahulu kala dengan cara diskusi, musyawarah hingga kata mufakat ditemukan tidak 

hanya di Minangkabau saja, bahkan seluruh nusantara menggunakan diskusi 

sebagai proses pengambilan keputusan dalam kerajaan. Cara ini bukan hanya 

digunakan dimasa lampau tetapi hingga kini proses tersebut masih digunakan oleh 

semua elemen masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan. 

 

 Scene 40 pada film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” dimulai pada 

menit 24:35 sampai dengan menit 27:26. Adegan seoarng laki-laki tua menggunakan 

kopiah hitam merupakan penghulu adat, dalam adat Minangkabau bentuk kesopanan 

dari seorang penghulu adat dengan tidak mananggalkan kopiahnya.15 Datuk Penghulu 

Adat meminta Zainuddin meninggalkan Batipuh dan menghapuskan segala sesuatu 

tentang Hayati. Anggapan anak pisang yang tidak bersuku dan berani menjalin 

hubungan dengan Hayati menjadi alasan terkuat untuk mengusir Zainuddin dari 

kampung. Datuk Penghulu Adat mengagungkan Minangkabau sebagi suku tertinggi 

                                                           
15  Prof. Dr. Hamka, Falsafah Hidup, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015) h. 109. 
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dan pantas untuk menjadi pendamping Hayati.  “Hayati orang yang bersuku, 

berhindu, berkerabat, dia bukan sembarang orang” kata Datuk Penghulu Adat. 

Zainuddin membalas “tapi nasib membawa saya berkenalan dengan dia, hati saya 

jatuh kepadanya dan dia balas semua itu dengan belas kasihan yang kemudian 

menjadi cinta” dengan nada yang lembut. Dibalas dengan gertakan Datuk Penghulu 

Adat “tapi kasihan hayati, kamu kan tahu bagaimana dia dipandang bunga dalam 

persukuannya”. Lama mereka berbincang hingga pada akhir scene Zainuddin yang 

tidak pernah sedikitpun meninggikan suaranya serta menampakkan amarahnya 

mengambil putusan yang menjadi permintaan Datuk Penghulu Adat. 

Tahap konotasi dialog Zainuddin dan Datuk Penghulu Adat dilakukan di 

ruang tamu merupakan dialog khusus dan sangat tertutup bagi mereka berdua. 

Penggunaan peci yang digunakan oleh laki-laki tua tersebut umumnya dimaknai 

orang yang akan melakukan ibadah sholat. Namun, pemaknaan penggunaan peci 

dalam adegan ini menandakan bahwa orang yang menggunakan peci adalah orang 

yang dituakan sekaligus orang yang dihormati oleh lingkungan sekitar karena 

kedudukan dan derajatnya. Penggunaan peci bisa menambahkan nilai tambah bagi 

seorang laki-laki untuk terlihat lebih gagah. Namun dapat juga dimaknai 

penggunaan peci adalah cara yang tepat untuk menutupi rambut yang sudah 

memutih. Bahasa tubuh Zainuddin yang tertunduk saat berbicara dengan Datuk 

Penghulu Adat menandakan bentuk kesopanan yang kemudian tidak memiliki 

kekuatan untuk menentang, Zainuddin tetap santun meski dirinya dipaksa menerima 

pilihan itu. Meskipun tertunduk bisa juga diartikan sebagai ekspresi malu namun hal 

ini sebagai bentuk santun Zainuddin. 
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Diskusi mereka yang dilakukan di ruang tamu menandakan bahawa diskusi ini tetap 

mengedepankan rasa menghormati tamu, dan masih melakukan cara yang baik untuk 

mengambil sebuah keputusan. 

 Representasi makna bijaksana scene 40 adalah Zainuddin merupakan paduan 

akalnya untuk menimbang baik dan buruk untuk memilih jalannya untuk tetap belajar 

agama dan menghindari fitnah dan bahaya yang lainnya. Zainnudin yang tidak 

mengeluarkan amarahnya, bicaranya yang tetap sopan dan nada yang pelan, sikap 

yang santun meski pribadi Zainuddin direndahkan secara langsung serta dipaksa 

untuk memilih jalan yang bukan menjadi keinginan hatinya. Meski direndahkan 

Zainuddin tetap mempertahankan sopan santunnya dengan tetap duduk bersilah di 

depan orang yang lebih dituakannya.16 Melihat latar belakang budaya suku Bugis 

Makassar yang keras dan punya pendirian yang kuat dalam prinsip hidup ditambah 

lagi ayahnya merupakan seorang pendekar, bukan tidak mungkin Zainuddin 

meluapkan Amarahnya dan menentang Datu Penghulu Adat yang memaksakan 

kehendaknya serta merendehkan harga diri Zainuddin.  

 Makna bijaksana Zainuddin dalam scene 40 adalah, bagaimana menyikapi 

sesuatu hal dalam penuh kesabaran dan tetap penuh pertimbangan dalam keadaan 

yang tertekan.  

 2. Analisis Scene 82 

 Scene 82 yang kemudian peneliti memberinya judul “Mak Anah menyarankan 

Zainuddin meminang Hayati”. Merupakan scene yang menampilkan sikap bijaksana 

tokoh Zainuddin berdasarkan beberapa dukungan konflik cerita yang ada pada scene 

66 (Zainuddin bertemu Hayati di Pasar dan Pacuan Kuda), 68 (Zainuddin 

                                                           
16  Prof. Dr. Hamka, Falsafah Hidup, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015) h. 108. 
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memandang Hayati di tribun bersama laki-laki lain), 73 (surat yang penuh dengan 

keheranan dituliskan Zainuddin untuk Hayati), 75 (Hayati menerima surat dari 

Zainuddin), 81 (Surat warisan dan kabar duka dari Makssar diterima Zainuddin). 

Berikut analisis scene 82. 

Tabel 4.3  Analisis Scene 82 

Penanda (Signifer) Petanda (Signifed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Muluk Memasuki 

Ruangan 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13  Mak Ana 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 

 

 
 
 

Seorang laki-laki berpakain lusuh dan di 

bibirnya terdapat sebatang rokok 

memasuki sebuah ruangan yang 

berisikan seorang wanita dan seorang 

pria yang sedang berbincang yang 

keduanya menangis. 
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Gambar 4.14 Zainuddin 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 

 

 

 

Denotasi  

Tipe shoot mid close up dan beralih ke 3 soot menampilkan sebatang rokok 

terjepit di kedua bibir Muluk yang memasuki sebuah ruangan. Zainuddin dan Mak 

Ana tampak menangis bersama di dalam ruangan tersebut. Mak Ana menasehati 

dan menghidupkan semangat hidup Zainuddin yang rasanya ingin mengakhiri 

hidupnya. Kesedihan dan putus asa seorang Zainuddin disebabkan patah hatinya 

melihat Hayati berpakaian terbuka dan bersama lelaki lain. Kesedihannya 

bertambah dikala menerima surat dari Makassar yang ditulis oleh Daeng Masiga 

tentang kematian Mak Basse’. Kesedihannya itulah yang membuat Zainuddin 

ingin mengakhiri hidup yang menurutnya sudah tidak berharga lagi. Mak Ana 

menghibur dan berusaha menyambung asa Zainuddin dengan memberi saran agar 

Zainuddin melamar Hayati dengan harta warisan sepeninggalan Mak Basse’. 
Konotasi 

Mak Anah yang menangis, meminta Zainuddin untuk melamar Hayati dengan 

rincian uang dan harta warisan yang dimilikinya dicantumkan dalam surat, Mak 

Ana bukan sekedar meminta Zainuddin menikah. Lebih fari sekedar menikah, kata 

dan ucapan Mak Anah adalah sebuah bentuk semangat dan menhibur hati 

Zainuddin. Melamar Hayati adalah pilihan kalimat untuk menjernihkan pikiran 

Zainuddin yang sedang patah semangat untuk hidup. Maksud menampilakn 

rincian kekayaan kepada keluarga Hayati bukan untuk kesombongan, namun 

memperbesar peluang lamaran Zainuddin akan diterima. 

Zainuddi bermata sembab dan pipi yang basah menandakan kesedihan yang 

dialaminya adalah kesedihan yang sangat dalam, matanya yang sayup menandakan 

bahwa dia banyak menangis yang pada hakikatnya seorang laki-laki sulit 

melibatkan air mata dalam menghadapi masalah. 
Mitos  

Perempuan tua ketika menjadikan seseorang sebagai anak angkatnya dengan dasar 

kemanusiaan maka kasih sayang seorang perempuan terhadapa anak angkatnya 
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hampir setara dengan anak kandungnya sendiri. Kasih sayang perempuan tua 

kepada anak-anaknya akan selalu memastikan bagaimana kedepannya anak-

anaknya itu memiliki kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Seorang ibu 

kepada anak-anaknya akan selalu menasehati, memberikan petuah hidup agar 

semangat anak-anaknya tetap tinggi dalam menghadapi ujian dan kenyataan hidup. 

Perempuan secara naluri adalah perasa, partispasi kesedihan dan tangis perempuan 

adalah wujud sumbangsih terhadap orang yang menjadi kesayangannya. Mak Ana 

betul merasakan ujian dan kesedihan Zainuddin sehingga tangisnya pecah. 

 

 Scene 82 pada film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” dimulai pada 

durasi 1:04:19 sampai dengan 1:06:38. Scene menampilkan Muluk memasuki 

ruangan dengan sebatang rokok yang ada di mulutnya khas pakaian parewa yang ada 

di Minangkabau. Muluk masuk menutup pintu dan menyimak pembicaraan Mak Ana 

dan Zainuddin. Banyaknya masalah yang dihadapi Zainuddin membuatnya berpikiran 

untuk mengakhiri hidupnya. Mak Ana yang cemas dan prihatin menyemangati 

Zainuddin “…masih ada nikmat yang bisa kau miliki, nikmat dicintai dan mencintai 

Hayati” kata Mak Ana menyemangati. Tidak hanya itu, Mak Ana meminta Zainuddin 

untuk melamar Hayati dengan menyuruhnya menulis surat lamaran dan menyertakan 

harta Zainuddin yang merupakan warisan dari Mak Basse. Zainuddin menimpali 

“tidak Mande, cinta tidak memandang harta, tidak akan kusebutkan, tidak akan ku 

usik kemuliaan cinta Hayati padaku dengan uang”. Harta yang dimiliki Zainuddin 

bukan menjadi syarat utama melamar hayati, melainkan cinta yang tulus menjadi 

alasan untuk mempersunting Hayati. 

Tahapan konotasi Mak Anah yang menangis, meminta Zainuddin untuk 

melamar Hayati dengan rincian uang dan harta warisan yang dimilikinya 

dicantumkan dalam surat, Mak Ana bukan sekedar meminta Zainuddin menikah. 

Lebih fari sekedar menikah, kata dan ucapan Mak Anah adalah sebuah bentuk 

semangat dan menhibur hati Zainuddin. Melamar Hayati adalah pilihan kalimat 
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untuk menjernihkan pikiran Zainuddin yang sedang patah semangat untuk hidup. 

Maksud menampilakn rincian kekayaan kepada keluarga Hayati bukan untuk 

kesombongan, namun memperbesar peluang lamaran Zainuddin akan diterima. 

Zainuddi bermata sembab dan pipi yang basah menandakan kesedihan yang 

dialaminya adalah kesedihan yang sangat dalam, matanya yang sayup menandakan 

bahwa dia banyak menangis yang pada hakikatnya seorang laki-laki sulit melibatkan 

air mata dalam menghadapi masalah. 

Representasi makna bijaksana pada Scene 82 adalah Zainuddin menolak 

mengiming-imingi Hayati dan keluarganya dengan kekayaannya, dia ingin hayati 

menerima lamarannya atas nama cinta bukan atas harta dan kekayaan. Zainuddin 

jelas ingin mempertahankan makna sebenarnya cinta sejati. Sebagai makna bijaksana 

Zainuddin pada scene ini adalah melakukan sesuatu dengan memeroleh hasil yang 

sifatnya ikhlas, meskipun keadaan tersebut adalah keadaan yang sangat ingin dimiliki 

namun prosesnya tetaplah tidak memaksakan sesuatu yang bisa saja memengaruhi 

niat awal. 

3. Analisis Scene 165 

 Scene 165 yang kemudian peneliti memberinya judul “Zainuddin 

menghampiri Asiz dan Hayati di acara”. Merupakan scene yang menampilkan sikap 

bijaksana tokoh Zainuddin berdasarkan beberapa dukungan konflik cerita yang ada 

pada scene 100 (Zainuddin menerima surat dari Hayati untuk memilih Asiz sebagai 

suaminya dengan latar belakang keturungan dan kekayaan), 106 (Zainuddin sakit dan 

jiwanya yang terguncang hebat), 108 (Asiz dan Hayati menjenguk Zainuddin), 109 

(Asiz marah dan memaksa Hayati untuk pulang meninggalkan Zainuddin). Berikut 

analisis scene 165. 
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Tabel 4.4  Analisis Scene 165 

Penanda (Signifer) Petanda (Signifed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Zainuddin Berjabat 

Tangan dengan Asiz 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16  Hayati 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laki-laki muda dengan pakaian jas rapi 

yang mewah menghampiri lelaki lainnya 

dan bersalaman dengan penuh senyum 

berbincang seperti kawan lama yang 

baru ditemuinya, disamping lelaki stelan 

jas putih tersebut berdiri seorang wanita 

yang tampak modern hanya diam dan 

terkesima menyimak percakapan dua 

orang laki-laki yang ada disekitarnya. 
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Gambar 4.17 Asiz 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Zainuddin 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 

 

Denotasi  

Menggunakan pakain yang rapi serta mewah Zainuddin menghampiri Asiz beserta 

Hayati. Tangan Zainuddin menjulur kedepan untuk berjabat tangan dengan Asiz 

sebagai bentuk salam kepada kedua orang tersebut. Zainuddin menyapa keduanya. 

Asiz memuji dan mengakui Zainuddin sebagai sahabatnya yang sukses menjadi 

seorang penyair. Menimpali hal tersebut Zainuddin memperkenalkan kedua orang 

tersebut ke beberapa tamu undangan yang merupakan orang-orang besar. Hayati 

sejak perbincangan Asiz dan Zainuddin hanya terkesima memandangi Zainuddin 

seolah ada yang ingin dikatakannya namun bibirnya tidak mampu mengucap satu 

kata untuk menyela perbincangan keduanya. 

Konotasi 

Tamu yang hadir menggunakan pakaian yang modern, sebagai tanda untuk 

menjadi tamu yang dihormati mereka juga harus menggunakan pakaian yang 

mewah sebagai bentuk pengakuan bahwa strata kesidupan sosial mereka berada di 

level yang sama. 

Kalimat pujian yang dilontarkan Asiz kepada Zainuddin tidak sebatas bentuk 

apresiasi akan keberhasilan Zainuddin. Tetapi menandakan agar Asiz bisa menjadi 

teman orang yang dikenali serta mengajak Zainuddin untuk sedikit-sedikit 

menutupi kesalahannya dimasa lampau. 

Perempuan yang terdiam tersebut menyimpan kebingungan yang mendalam diraut 

wajahnya menandakan ada sesuatu yang mengganjal dihatinya dari sebuah 

problem masa lalu. 

Zainuddin dengan raut wajah yang agak kecut dan memanggil Hayati dengan 

sebutan rangkayo (orang kaya) menandakan sebuah singgungan kepada Hayati 
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akan surat mengenai putusan menerima Asiz sebagai suaminya dengan 

pertimbangan harta yang begitu melimpah dan memutuskan hubungan dengan 

Zainuddin yang miskin. 

Zainuddin yang tertunduk kemudian pamit meninggalkan mereka berdua 

menandakan bahwa sepenuhnya Zainuddin masih menyimpan perasaan cemburu 

yang tidak bisa dipandanginya lebih lama.  
Mitos  

Bertemu seseorang baik itu kawan lama atau kawan baru dengan menyalaminya 

atau berjabat tangan merupakan tradisi yang selalu digunakan sebagai bentuk rasa 

kasih sayang dan kekeluargaan yang mendalam. 

Zainuddin menyalami Asiz namun tidak menyalami Hayati merupakan ajaran 

agama Islam untuk tidak menyentuh perempuan dan bukan muhrimnya. Adat 

Minang pun mengadopsi hal tersebut sebagai bentuk budaya dan penghargaan laki-

laki kepada seorang wanita. 

 

 Scene 165 pada film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” dimulai pada 

durasi 2:04:21 sampai dengan 2:06:04. Adegan yang mempertemukan Zainuddin 

beserta Asiz dan Hayati untuk kali pertama di Surabaya. Zainuddin dengan penuh 

keramahan menghampiri dan menjabat tangan Asiz dengan santun berucap “tuan 

Asiz dan rangkayo Hayati, kalian ada di sini sudah lama tinggal di Surabaya?”. Asiz 

yang sadar dengan perubahan Zainuddin menjadi orang yang dihormati memuji dan 

mengapresiasi atas keberhasilan seorang Zainuddin menjadi penyair yang mahsyur. 

Hayati hanya mampu memandang dan menyimak suaminya berbincang hangat 

dengan Zainuddin. “…semua nama cocok dengan orang seperti anda ucap Asiz ke 

Zainuddin. Zainuddin penuh senyum berkata ke seluruh tamu undangan “tuan-tuan 

mari saya kenlakan tuan-tuan semua dengan sahabat saya, Asiz dan istrinya rangkayo 

Hayati dari Padang Panjang”. Memperkenalkan kepada seluruh rekan Zainuddin 

dengan menggunakan kata sahabat sebagai wujud bahwa Zainuddin dengan tangan 

terbuka mnerima mereka sebagai orang dekatnya. 
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Tahapan konotasi, tamu yang hadir menggunakan pakaian yang modern, 

sebagai tanda untuk menjadi tamu yang dihormati mereka juga harus menggunakan 

pakaian yang mewah sebagai bentuk pengakuan bahwa strata kesidupan sosial 

mereka berada di level yang sama. Kalimat pujian yang dilontarkan Asiz kepada 

Zainuddin tidak sebatas bentuk apresiasi akan keberhasilan Zainuddin. Tetapi 

menandakan agar Asiz bisa menjadi teman orang yang dikenali serta mengajak 

Zainuddin untuk sedikit-sedikit menutupi kesalahannya dimasa lampau. Perempuan 

yang terdiam tersebut menyimpan kebingungan yang mendalam diraut wajahnya 

menandakan ada sesuatu yang mengganjal dihatinya dari sebuah problem masa lalu. 

Zainuddin dengan raut wajah yang agak kecut dan memanggil Hayati dengan 

sebutan rangkayo (orang kaya) menandakan sebuah singgungan kepada Hayati akan 

surat mengenai putusan menerima Asiz sebagai suaminya dengan pertimbangan 

harta yang begitu melimpah dan memutuskan hubungan dengan Zainuddin yang 

miskin. Zainuddin yang tertunduk kemudian pamit meninggalkan mereka berdua 

menandakan bahwa sepenuhnya Zainuddin masih menyimpan perasaan cemburu 

yang tidak bisa dipandanginya lebih lama. 

Representasi makna bijaksana pada scene 165 adalah penggunaan kata 

“sahabat” dalam memperkenalkan Asiz dan Hayati kepada tamu undangannya yang 

merupakan orang-orang penting. Sahabat sejatinya memiliki arti sama-sama 

memperluas tujuan hidup, mendekatkan di antar satu jiwa dengan jiwa lainnya , yang 

telah terdapat kecocokan di dalam suatu perkara, sehingga dapat didamaikan dalam 

perkara tersebut untuk menuju jalan keluar.17 Penggunaan kata “sahabat” 

menghapuskan perkara yang terjadi di waktu dulu sehingga membuat hati Zainuddin 

                                                           
17  Prof. Dr. Hamka, Falsafah Hidup, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015) h. 384-385. 
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patah dan hilang harapan seolah terhapuskan dan tidak pernah ada luka yang 

membekas dengan panggilan kata “sahabat” kepada mereka berdua. Luka yang 

harusnya menjadi sebuah dendam dan moment untuk membalas sakit hatinya 

diubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebagai makna bijaksana pada scene ini 

ialah tetaplah bersikap tenang dan menjadi orang yang pemaaf kepada orang-orang 

yang pernah membuat kesalahan. 

 4. Analisis Scene 168 

Scene 168 yang kemudian peneliti memberinya judul “Muluk bertanya 

tentang Asiz ke Zainuddin”. Merupakan scene yang menampilkan sikap bijaksana 

tokoh Zainuddin berdasarkan beberapa dukungan konflik cerita yang ada pada scene 

100 (Zainuddin menerima surat dari Hayati untuk memilih Asiz sebagai suaminya 

dengan latar belakang keturungan dan kekayaan), 106 (Zainuddin sakit dan jiwanya 

yang terguncang hebat), 108 (Asiz dan Hayati menjenguk Zainuddin), 109 (Asiz 

marah dan memaksa Hayati untuk pulang meninggalkan Zainuddin), 165 (Zainuddin 

menghampiri Asiz dan Hayati di acara) Berikut analisis scene 168. 

 

Tabel 4.5 Analisis Scene 168 

Penanda (Signifer) Petanda (Signifed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Muluk 

Mempertanyakan Asiz 

(Sumber: Screenshot Film 

Dua orang laki-laki berbincang sambil 

menaiki tangga dan masing-masing 

memegang cangkir. Lelaki dengan 

rambut yang kurang rapi memberikan 

beberapa pertanyaan kepada laki-laki 

yang berambut rapi. Semua pertanyaan 

dan kebingungannya tersebut dijawab 

dengan penuh alasan dan pertimbangan. 
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“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20  Muluk dan Zainuddin 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Zainuddin 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotasi  

Muluk beriringan dengan Zainuddin menaiki anak tangga dengan masing-masing 

tangannya memegang cangkir. Muluk sedikit menekankan beberapa hal mengenai 

Asiz dan Hayayati kepada Zainuddin yang kemudian dijawab. Muluk menerankan 

akan hubungannya dengan Ida mulai terbangun komunikasi melalui surat 

menyurat. Zainuddin merasa senang ketika mendengar Muluk dan Ida sudah 

menjalin komunikasi.  Kebingungan serta dugaan Muluk terhadap undangan yang 

diberikan kepada Hayati merupakan campur tangan Zainuddin yang sengaja 

mengadakan pesta besar dirumahnya. Tuduhan bahwa pesta tersebut sengaja 

diadakan sebagai bentuk strategi Zainuddin melepas rindunya dengan bertemu 

dengan Hayati. Zainuddin menimpalinya denga petuah Muluk pada suatu waktu 

ketika jiwa Zainuddin terguncang hebat. 
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Konotasi 

Muluk mengatakan hubungannya dengan Ida sudah terbangun komunikasi 

disambut dengan senyuman dan kata Alhamdulillah sebagai tanda Zainuddin turut 

bahagia atas kabar tersebut, senyumnya menandakan kegembiraan yang 

sebetulnya keadaan tersebut pernah dialaminya. Menandakan pula bahwa 

Zainuddin bersyukur patah hati yang dialaminya tidak menimpa sahabatnya 

karena dia sejatinya tahu bagaimana kondisi patah hati itu merupakan sesuatu 

yang menyakitkan. 

Mengutip kata Muluk pada tempo hari “orang yang kalah dalam percintaan 

mengambil jalan lain sehingga dia berada pada puncak tertinggi, supaya 

perempuan itu melihatnya menengadah dari bawah” dengan kening Zainuddin 

yang mengerut menandakan bahwa amarah serta dendam nya kepada hayati 

dengan pembuktian kesuksesan yang ia raih merupakan bentuk kepuasan dalam 

melampiaskan amarahnya ke Hayati.  

Diakhir adegan Zainuddin meneguk sebuah jus jeruk sebagai tanda bahwa dialog 

yang sifatnya mencurigai Zainuddin yang memilik perasaan ke Hayati sudah 

dijawab dan pembahasan telah usai. 
Mitos  

Muluk yang berujar sedang bahagia karena sudah berkirim-kiriman surat dengan 

Ida gadis pujaan hatinya. Surat merupakan sebuah media dalam berkomunikasi 

secara tradisional yang dilakukan orang-orang terdahulu. Aktifitas kirim-kiriman 

surat tidak hanya digunakan sebagai mengkomunikasikan perasaan, ungkapan hati 

kepada seseorang yang dikagumi, tetapi juga bertujuan menyampaikan kerja sama 

untuk bermitra, berperang, mengancam pada masa kerajaan di nusantara. Hingga 

sekarang surat masih digunakan untuk menyampaikan pesan penting dari 

pemerintah untuk bawahan atau ke pemerintah lainnya.  

 

 Scene 168 pada film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” dimulai pada 

durasi 2:08:46 sampai dengan 2:10:34. Adegan ini memperlihatkan bagaimana Muluk 

merasa risih dan jengkel terhadap Asiz. Dugaannya yang mengatakan bahwa Asiz 

menjadi lugu ke Zainuddin karena ingin meminta pinjaman untuk melunasi utang 

judi. Zainuddin mempertegas bahwa mereka sudah menjadi sahabatnya dan janganlah 

berpikiran yang tidak-tidak. Menjaga fikiran untuk tidak berprasangka buruk 

ditampilkan oleh Zainuddin bahwa apa yang terjadi kepada Asiz merupakan sesuatu 

yang berbeda dengan yang dikatakan oleh muluk, oleh karenanya Zainuddin 
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menyingkirkan prasangka tersebut sebagai bentuk falsafah hidup orang yang berbudi 

dan bijaksana.18  Muluk terus mencoba membangkitkan perlakuan Asiz di masa lalu 

namun dipotong oleh Zainuddin dengan berkata “sudah-sudah, yang sudah berlalu 

jadikan masa lalu saya hanya ingin membantu orang yang kesususahan, Udah Asiz 

sudah minta maaf, maafkanlah dia”. Memberi maaf atas kesalahan seseorang dan sudi 

untuk menanggung resikonya, tidak menaruh dendam dan melepaskan nafsu sakit 

hatinya merupakan bentukan ihsan yang berdiri pada hati manusia.19 Muluk pun 

mengakhiri pembahasan mengenai Asiz dan mengganti topik pembicaraan dengan 

hubunganya kepada Ida. Zainuddin ikut bersyukur atas terjalinnya komunikasi antar 

keduanya. Muluk melanjutkan pembahasan dengan menuduh Zainuddin sengaja 

mengadakan pesta besar-besaran hanya untuk melepas rindunya kepada Hayati. 

Zainuddin dengan kening yang mngerut kembali mengulang petuah muluk “bang 

Muluk pernah bilang orang yang kalah dalam percintaan mengambil jalan lain 

sehingga dia berada pada puncak tertinggi, supaya perempuan itu melihatnya 

menengadah dari bawah”. Zainuddin sekadar memberitahu Muluk bahwa petuahnya 

tersebut telah dibuktikan secara nyata dalam kehidupannya.  

Tahapan konotasi, Muluk mengatakan hubungannya dengan Ida sudah 

terbangun komunikasi disambut dengan senyuman dan kata Alhamdulillah sebagai 

tanda Zainuddin turut bahagia atas kabar tersebut, senyumnya menandakan 

kegembiraan yang sebetulnya keadaan tersebut pernah dialaminya. Menandakan pula 

bahwa Zainuddin bersyukur patah hati yang dialaminya tidak menimpa sahabatnya 

karena dia sejatinya tahu bagaimana kondisi patah hati itu merupakan sesuatu yang 

menyakitkan. Mengutip kata Muluk pada tempo hari “orang yang kalah dalam 

                                                           
18  Prof. Dr. Hamka, Falsafah Hidup, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015) h. 108. 
19  Prof. Dr. Hamka, Lembaga Budi, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015) h. 203. 
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percintaan mengambil jalan lain sehingga dia berada pada puncak tertinggi, supaya 

perempuan itu melihatnya menengadah dari bawah” dengan kening Zainuddin yang 

mengerut menandakan bahwa amarah serta dendam nya kepada hayati dengan 

pembuktian kesuksesan yang ia raih merupakan bentuk kepuasan dalam 

melampiaskan amarahnya ke Hayati. Diakhir adegan Zainuddin meneguk sebuah jus 

jeruk sebagai tanda bahwa dialog yang sifatnya mencurigai Zainuddin yang memilik 

perasaan ke Hayati sudah dijawab dan pembahasan telah usai. 

 Representasi makna bijaksana pada scene 168 terletak pada dialog Zainuddin 

“…yang sudah berlalu jadikan masa lalu saya hanya ingin membantu orang yang 

kesususahan, udah Asiz sudah minta maaf, maafkanlah dia”.  Bijaksana Zainuddin 

terlihat bagaimana kebeningan hatinya memaafkan dan melupakan semua perlakuan 

buruk Asiz dan Hayati kepadanya. Zainuddin juga meminta Muluk untuk memaafkan 

Asiz seakan-akan luka hati yang membuatnya terpuruk tidak berarti apa-apa untuk 

membekas di hati dan ingatan Zainuddin.  

 5. Analisis Scene 172 

 Scene 172 yang kemudian peneliti memberinya judul “Asiz dan Hayati 

Kerumah Zainuddin untuk meminta tumpangan”. Merupakan scene yang 

menampilkan sikap bijaksana tokoh Zainuddin berdasarkan beberapa dukungan 

konflik cerita yang ada pada scene 100 (Zainuddin menerima surat dari Hayati untuk 

memilih Asiz sebagai suaminya dengan latar belakang keturungan dan kekayaan), 

106 (Zainuddin sakit dan jiwanya yang terguncang hebat), 108 (Asiz dan Hayati 

menjenguk Zainuddin), 109 (Asiz marah dan memaksa Hayati untuk pulang 

meninggalkan Zainuddin). Berikut analisis scene 172. 
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Tabel 4.6  Analisis Scene 172 

Penanda (Signifer) Petanda (Signifed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Rumah Zainuddin 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23  Asiz dan Hayati 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Zainuddin 

(Sumber: Screenshot Film 

Sebuah rumah besar yang megah 

dengan lingkungan yang hijau diapit 

oleh beberapa rumah lainnya. Tujuh 

orang sedang berjalan di sebuah teras 

rumah. Satu diantaranya perempuan 

berada di barisan terdepan. Dua orang 

pria di barisan terdepan sedang 

berbincang. Satu orang pria berbaju 

hitam sedang membawa koper besar dan 

yang lainnya berjalan mengikuti tiga 

orang yang berada di barisan terdepan. 
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“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 
 

Denotasi  

Zainuddin, Asiz, Hayati dan, Muluk beserta tiga orang lainnya berjalan di teras 

rumah. Zainuddin mempersilahkan Asiz beserta istrinya untuk tinggal dirumahnya 

dengan dalih sahabat. Asiz dengan istrinya membawa koper besar yang bertujuan 

untuk meminta tumpangan kepada Zainuddin. Menerima Asiz dan Hayati dengan 

menggunakan kata “kita bersahabat sudah seharusnya kita saling membantu” 

menandakan Zainuddin telah mengikat mereka secara prinsip dengan tali 

persahabatan, bahkan menerima mereka secara tangan terbuka membuktikan 

bahwa mereka tidak memiliki kenangan yang buruk di masa lampau. Zainuddin 

memberikan hak bebas kepada kedua sahabtnya tersebut untuk menggunakan 

rumah tersebut dengan satu syarat. Mereka diminta untuk menggunakan semua 

bagian-bagian rumah dalam melakukan aktivitasnya kecuali tidak memasuki ruang 

kerjanya. Muluk sebagai tangan kanan diminta untuk menunjukan dan 

menjelaskan beberapa bagian-bagian isi rumah tersebut. Beberapa ajudan 

mengikuti Zainuddin yang sedang berjalan di teras rumah yang salah satu ajudan 

membawa koper milik Hayati dan Asiz. 

Konotasi 

Rumah yang besar dan mewah tersebut umumnya ditandai sebagai orang yang 

kaya raya serta angkuh dan sombong, namun dalam adegan ini rumah besar 

tersebut menandakan bahwa orang yang tinggal di dalamnya adalah orang yang 

terhormat serta memiliki popularitas yang dikenal oleh banyak masyarakat. 

Kehadiran ajudan yang banyak semakin memperjelas bahwa Zainuddin memiliki 

status sosial yang setara dengan raja ataupun kepala daerah. 
Menggunakan kata “anggap rumah sendiri” pada dialog Zainuddin menandakan 

bahwa Hayati dan Asiz boleh tinggal di rumah tersebut namun tetap sadar akan 

posisi mereka, kalimat tersebut hanya pemanis agar sekiranya mereka yakin dan 

tidak merasa canggung untuk tinggal dan menetap di rumah tersebut. 

Terdiamnya Zainuddin setelah Hayati mengucapkan terima kasih menandakan ada 

sesuatu yang masih tersisa tentang Hayati yang tidak bisa dilupakannya, dan 

merasa puas melihat hayati bisa melihat kesuksesannya bahkan meminta 

pertolongan ke padanya. 
Mitos  
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Manusia akan selalu berikap baik ketika ingin meminta pertolongan. Manusia 

cenderung mengucapkan kata “terima kasih” kepada orang yang memberinya 

pertolongan.  

 

 Scene 172 pada film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” dimulai pada 

durasi 2:13:03 sampai dengan 2:13:50. Adegan yang menceritakan Asiz dan istrinya 

datang ke rumah Zainuddin untuk meminta tumpangan. Secara tangan terbuka 

Zainuddin berucap “jangan sungkan, silahkan anggap rumah sendiri”. Asiz berterima 

kasih kepada Zainuddin yang telah memberinya tumpangan. Dibalas dengan “kita 

bersahabat, sudah seharusnya kita saling membantu, nanti bang Muluk akan 

tunjukkan kamar kalian” ucap Zainuddin. Kata sahabat merupakan prinsipnya yang 

dipegang teguh, orang berbudi adalah orang siap bertanggung jawab atas perkataan 

dan perbuatan yang keluar dari dirinya. Bukti budi Zainuddin yang bijaksana adalah 

bertanggung jawabnya atas alasan “sahabat” kepada mereka berdua sehingga dia 

menunjukkan secara langsung membantu mereka berdua yang sedang ditimpa 

musibah.20 Mereka berdua mendapat izin untuk tinggal dan menggunakan apa saja 

yang menjadi fasilitas dalam rumah tersebut kecuali mereka tidak mendapat izin 

untuk memasuki kamar kerja Zainuddin. Mereka berdua berterima kasih atas 

kemurahan hati seorang Zainuddin. 

Tahapan konotasi, rumah yang besar dan mewah tersebut umumnya ditandai 

sebagai orang yang kaya raya serta angkuh dan sombong, namun dalam adegan ini 

rumah besar tersebut menandakan bahwa orang yang tinggal di dalamnya adalah 

orang yang terhormat serta memiliki popularitas yang dikenal oleh banyak 

masyarakat. Kehadiran ajudan yang banyak semakin memperjelas bahwa Zainuddin 

memiliki status sosial yang setara dengan raja ataupun kepala daerah. Menggunakan 

                                                           
20 Prof. Dr. Hamka, Lembaga Budi, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015) h. 203. 
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kata “anggap rumah sendiri” pada dialog Zainuddin menandakan bahwa Hayati dan 

Asiz boleh tinggal di rumah tersebut namun tetap sadar akan posisi mereka, kalimat 

tersebut hanya pemanis agar sekiranya mereka yakin dan tidak merasa canggung 

untuk tinggal dan menetap di rumah tersebut. Terdiamnya Zainuddin setelah Hayati 

mengucapkan terima kasih menandakan ada sesuatu yang masih tersisa tentang 

Hayati yang tidak bisa dilupakannya, dan merasa puas melihat hayati bisa melihat 

kesuksesannya bahkan meminta pertolongan ke padanya. 

 Representasi makna bijaksan pada scene 172 terletak pada sikap Zainuddin 

yang memberikan mereka tumpangan dan keleluasaan menggunakan segala aktivitas 

yang disediakan dalam rumah tersebut. Zainuddin dengan senang hati mereka berdua 

menumpang di rumahnya. Mereka yang pernah menyakiti dan memupuskan asa dari 

seorang Zainuddin yang kemudian dibalasnya dengan kebaikan serta pertolongan 

kepada mereka karena jatuh miskin. Sikap tersebut merupakan sebuah pilihan untuk 

membalas perlakuan mereka di masa lalu dan dibalas dengan cara yang sangat 

bijaksana. 

 6. Analisis Scene 221 

 Scene 221 yang kemudian peneliti memberinya judul “hari yang baru”. 

Merupakan scene yang menampilkan sikap bijaksana tokoh Zainuddin berdasarkan 

hampir keseluruhan isi cerita mendukung makna bijaksana Zainuddin. Scene ini 

mengarah pada close statement dan menjadi simpulan utuh pada film tersebut. 

Berikut analisis scene 221. 
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Tabel 4.7  Analisis Scene 221 

Penanda (Signifer) Petanda (Signifed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Zainuddin 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 

Narasi: Banyak orang berkata ini adalah 

hikayat kisah cinta Zainuddin dan 

Hayati, tetapi bagiku ini adalah hikayat 

kebangkitan sejati. Tentang anak 

manusia yang jatuh tapi memilih untuk 

bangkit tapi ia jatuh lagi tapi ia memilih 

untuk terus bangkit lagi walaupun 

berkali-kali jatuh, Zainuddin memilih 

untuk terus bangkit dari kesedihannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26  Zainuddin dan Muluk 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 

Narasi: Kejatuhanmu bukanlah awal 

dari kesedihanmu tapi awal dari 

Zainuddin berjalan dari dalam ruangan 

menuju kantor yang kemudian 

berpapasan dengan beberapa anak-anak. 

Seorang anak memberikan Zainuddin 

sebuah gambar yang kemudian 

zainuddin membawa menuju mobilnya. 

Muluk berpamitan dengan Ida istrinya 

dan berangkat bersama Zainuddin. 

Mereka berangkat menggunakan sebuah 

mobil yang dikemudikan oleh 

Zainuddin. 
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kebangkitanmu, jangan pernah biarkan 

kesedihan dan kedukaan masuk ke 

dalam dirimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Papan Bicara Rumah 

Yatim Piatu Hayati 

(Sumber: Screenshot Film 

“Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck” 2020) 

Narasi: Hayati akan selalu ada di sisi 

Zainuddin selamanya. 

 

Denotasi  

Zainuddin berjalan menuju mobilnya, dia bertemu banyak anak-anak kecil yang 

salah satu diantaranya memberinya secarik kertas. Zainuddin berjalan sedangkan 

Muluk menyalami Ida. Zainuddin dan Muluk berada di dalam mobil untuk 

berangkat ke kantor.   
 

Konotasi 

Berjalannya Zainuddin serta senyumnya yang memekah menyapa pembantu yang 

ada di rumahnya menandakan Zainuddin sepenuhnya ikhlas dan tabah atas 

kepergian Hayati untuk selama-lamanya. 

Muluk yang menyalami Ida tidak hanya menadakan mereka berdua telah resmi 

menjadi seorang suami dan istri, tetapi menggambarkan peghormatan dan 

merawat kasih saying antara keduanya.  

Rumah besar milik Zainuddin dijadikan panti asuhan dengan nama Roemah Yatim 

Piatu Hayati yang menandakan bahwa hayati telah menyatu dengan jiwa 

Zainuddin serta menandakan cinta Zainuddin kepada Hayati dengan 

mendedikasikan rumahnya sebagi rumah sosial.  
Mitos  

Mencium tangan suami adalah hal yang biasa dilakukan seorang istri ketika 

suaminya hendak berangkat ke tempat kerja.  
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 Scene 221 pada film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” dimulai pada 

durasi 3:09:19 sampai dengan 3:10:45. Adegan ini menceritakan sebuah akhir film 

ini. Memperlihatkan Zainuddin yang sepenuhnya menjalani hari-hari biasanya dengan 

senyum yang memekah sebagai bukti bahwa dia telah ikhlas menerima kepergian 

Hayati untuk selamanya. Sebagai bentuk cinta Zainuddin kepada Hayati dengan 

mendedikasikan rumahnya menjadi rumah sosial Panti Asuhan Hayati.  

Tahap konotasi, berjalannya Zainuddin serta senyumnya yang memekah 

menyapa pembantu yang ada di rumahnya menandakan Zainuddin sepenuhnya ikhlas 

dan tabah atas kepergian Hayati untuk selama-lamanya. Muluk yang menyalami Ida 

tidak hanya menadakan mereka berdua telah resmi menjadi seorang suami dan istri, 

tetapi menggambarkan peghormatan dan merawat kasih saying antara keduanya.  

Rumah besar milik Zainuddin dijadikan panti asuhan dengan nama Roemah Yatim 

Piatu Hayati yang menandakan bahwa hayati telah menyatu dengan jiwa Zainuddin 

serta menandakan cinta Zainuddin kepada Hayati dengan mendedikasikan rumahnya 

sebagi rumah sosial. 

 Representasi makna bijaksana pada scene 221 adalah narasi “Kejatuhanmu 

bukanlah awal dari kesedihanmu tapi awal dari kebangkitanmu, jangan pernah 

biarkan kesedihan dan kedukaan masuk ke dalam dirimu” sebagai bentuk kalimat 

yang sangat bijaksana. Kalimat bijaksana yang sifatnya memotivasi merupakan 

sebagai contoh cerminan ujian hidup Zainuddin dalam mengarungi masa mudanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada 

bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan representasi makna bijaksana pada tokoh 

Zainuddin yang tergambarkan yaitu; 

Sikap santun yang dimiliki Zainuddin begitu melekat meski Zainuddin 

direndahkan dan dipaksa untuk memilih jalan yang bukan menjadi keinginan hatinya.  

Walaupun dalam keadaan yang berkecukupan saat itu, Zainuddin tidak ingin melamar 

Hayati dengan menjadikan harta bendanya sebagai alat untuk menggiurkan keluarga 

Hayati agar lamaran tersebut mau diterimanya dengan harapan Hayati menikah 

dengannya atas dasar cinta yang tulus. Jeda waktu yang lama mempertemukan 

kembali Asiz dan Zainuddin di sebuah acara yang besar. Zainuddin menyapa Asiz 

dan Hayati dengan kata “sahabat” serta memperkenalkan ke tamu undangan. 

Penggunaan kata “sahabat” menghapuskan perkara yang pernah terjadi menjadi 

hubungan kekeluargaan.  Bijaksana Zainuddin terlihat bagaimana kebeningan hatinya 

memaafkan dan melupakan semua perlakuan buruk Asiz dan Hayati kepadanya. 

Sikap Zainuddin yang memberikan mereka tumpangan dan keleluasaan menggunakan 

segala aktivitas yang disediakan dalam rumah tersebut. Zainuddin dengan senang hati 

mereka berdua menumpang di rumahnya. Kalimat Zainuddin “Kejatuhanmu bukanlah 

awal dari kesedihanmu tapi awal dari kebangkitanmu, jangan pernah biarkan 

kesedihan dan kedukaan masuk ke dalam dirimu” sebagai bentuk kalimat yang sangat 
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bijaksana. Kalimat bijaksana yang sifatnya memotivasi merupakan sebagai contoh 

cerminan ujian hidup Zainuddin dalam mengarungi masa mudanya.  

B. Implikasi Penelitian 

 Setelah melakukan penelitian, peneliti berpendapat mengenai beberapa hal 

yang menjadi saran terkait penelitian. Adapun saran tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis semua adegan tokoh 

Zainuddin mengandung makna bijaksana dalam film "Tenggelamnya Kapal 

Van Der Wijck" dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga 

sifatnya yang rentan terhadap subjektifitas penulis. Penelitian ini dilakukan 

agar khalayak paham mengenai bijaksana yang ditampilkan oleh tokoh 

Zainuddin dalam film dan dapat menerapkan sikap bijaksana tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Saat menyaksikan sebuah film, khalayak sebaiknya tidak pasif sehingga 

bisa lebih kritis dalam menerima pesan yang ingin disampaikan oleh film 

tersebut. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 

tentang analisis semiotika maupun tentang dunia film. Selain itu, penelitian 

ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para produser 

dan sutradara film dalam membuat karya dengan menjual karya hasil 

perancanaan yang matang dan berkualitas dibanding harus membuat film 

yang selalu mengeksplorasi tubuh wanita untuk menarik minat penonton. 
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