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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Dalam huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 la L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ه

 hamzah , Apostrof ء

 ya Y Ye ي

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

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Hufuf Latin Nama 

 Fathah A a ا َ

 Kasrah I i ا َ
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 Dammah U u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama Contoh 

 bainakum= ب ي ن ك م Fathah dan yā Ai a dan i ى يَ 

لَ  Fathah dan wau Au a dan u ى وَ   haula = ه و 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 

Dan Huruf 

Nama Huruf Dan 

Tanda 

Nama Contoh 

...اَ|َ... ََى  ََ  
fathah dan alif atau 

yā 
Ā 

a garis di atas 
اتَ   م 

 ق ي لَ  kasrah dan yā Ī i garis di atas ى ي

وتَ  dammah dan wau Ū u garis di atas ى و  ي م 

1. Ta’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

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

menggunakan kata sandang “al”  serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

Contoh Latin Keterangan 
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 riāḍ aljannah ta’ marbūṭah mati رِياَضُ الْجَنَّةِ 

 żāāiqat almaut ta’ marbūṭah hidup ذآَئقَِةُ الْمَوْتِ 

3. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّن ا   rabbanā = ر 

Jika huruf  َي ber-tasydīd  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah  (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

Contoh: 

 aliyyun‘ = عليَ 

4. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا ل 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

5. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) 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:  َن و  ر   Ta’murūn :ت أ م 
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6. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

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

Qur’ān), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

Contoh: 

Fī Zilāl al- Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

7. Lafz al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudāf  ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: ََّالل ي ن   dīnullāh = د 

Adapun ta’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: َ ة  م  ح  َر  اللَّه مَف ي   = hum fī rahmatillāh 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

1. swt.   = subhanahu wa ta’ala 

2. saw.    = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

3. a.s.              = ‘alaihi al-salam 
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4. H      = Hijriah 

5. M   = Masehi 

6. SM    = Sebelum Masehi 

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

8. w.   = Wafat tahun 

9. QS …/ 04:24  =  QS an-Nisā’ /04:24  

10. HR   =  Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama: Yusril Hadi 

NIM: 50700116045 

Judul Penelitian: Humor sebagai Simbol Resistensi dalam Budaya 

 Populer (Analisis Semiologi Roland Barthes terhadap 

 Film “Joker”) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi humor yang dibawa 

Arthur Fleck (Joker) dalam film “Joker” dengan membahas mengenai simbolisasi 

humor sebagai bentuk resistensi dalam budaya populer pada film “Joker”.  

Penelitian ini menggunakan analisis teks dengan objek yang diteliti berupa 

simbol humor dalam film “Joker”. Untuk menjawab penetian maka digunakan analisis 

semiologi Roland Barthes dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen. 

Temuan yang disajikan menunjukkan bahwa simbolisasi humor terdapat pada 

simbol badut dalam film. Representasi humor didapatkan melalui adegan-adegan yang 

terdapat simbol badut atau yang terkait dengannya. Perlawanan kelas nampak pada alur 

film dimana masyarakat miskin kota Gotham melakukan revolusi dengan slogan “kill 

the rich” dengan memakai simbol badut sebagai simbol perlawanan. Thomas Wayne 

seorang konglomerat pemilik perusahaan Wayne Enterprises disimbolkan sebagai 

kelas atas yang melawan Joker dan masyarakat miskin kota Gotham yang dinarasikan 

Wayne sebagai makhluk hina. Representasi humor dalam film “Joker” menunjukkan 

sebuah simbol perlawanan kelas. Badut, sebagai simbol klasik humor tampak pada 

setiap aksi dan revolusi kelas bawah melawan kelas atas. Penelitian ini penting sebab 

menempatkan humor sebagai simbol perlawanan kelas diluar narasi satire melainkan 

melalui simbol humor teatrikal, badut dan dengan alur film yang cenderung nihilistik. 

Implikasi penelitian ini untuk menambah minat para calon peneliti agar 

meneliti kajian humor sebab penelitian mengenai humor masih jarang ditemui di dalam 

negeri. Secara umum menyadarkan khalayak bahwa film dapat menjadi salah satu 

alternatif guna memperkenalkan ideologi atau konsep tertentu salah satunya humor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Film adalah salah satu bentuk propaganda yang masif digunakan. Melalui jalan 

cerita yang dikandungnya, film dapat menyampaikan pesan-pesan ke khalayak. 

Penyebaran ideologi dalam film mengonstruk pemikiran khalayak dan mengambil 

tempat sebagai pola pemikiran baru yang akan terus berkembang dalam pemikiran 

khalayak. Film menggambarkan simbol yang meriah menyajikan pengalaman hidup 

yang mengasyikkan dan dengan mudah pula mengonstruk pemikiran khalayak. 

Kehadiran film merupakan respon terhadap keinginan masyarakat untuk menikmati 

unsur budaya yang awalnya hanya dinikmati para elite sebab film menjawab kebutuhan 

pekerja dalam menikmati unsur budaya di waktu luang di luar jam kerja yang awalnya 

hanya dinikmati para elite.1 Sebagai media hiburan dengan minat konsumen yang 

tinggi, film pun digunakan sebagai media propaganda untuk mengonstruk pikiran 

khalayak. Tidak hanya sebagai medium propaganda, film juga berperan banyak 

menyebarkan visualisasi budaya sebab film sebagaimanapun fiksinya tetap merupakan 

representasi dari realitas. 

Film bergenre psikodrama dengan judul “Joker” rilis pada 2 Oktober 2019. Film 

ini merupakan karangan dari Todd Philips yang terinspirasi dari penjahat super dari 

serial komik DCU (DC Universe) walau demikian film ini bukan garapan dari DC 

Cinematic Universe. Disutradarai oleh Todd Philips, film berdurasi 122 menit ini 

berfokus pada tokoh utama yaitu Arthur Fleck dalam bertransformasi menjadi sosok 

                                                      

1Yoyon Mudjiono, Kajian Semiotika dalam Film, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 1. April, 

2011, h. 126. 
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“Joker”. “Joker” (pelawak) adalah sosok badut, sebuah simbol klasik humor, dengan 

tata rias yang meriah dan pewarna merah yang dibuat setengah lingkaran di bibir, 

seakan sosok itu terus tersenyum, terus tertawa. Laiknya konsep humor pada umumnya 

yang diartikan sebagai sebab dari tertawa dan selalu melibatkan afeksi kebahagiaaan. 

Singkatnya humor selalu diinterpretasikan sense atau rasa yang menunjang 

kebahagiaan. 

Awal mula humor sendiri sangatlah abstrak, karena humor adalah sensasi 

(sense) atau selera. Humor tidak datang dari teori lantas turut dan dipelajari, karena 

humor melibatkan kerja kognitif maka humor hadir dalam sejarah setiap individu. 

Humor merupakan fenomena dalam realitas yang kemudian diteorikan. Melalui 

perjalanan panjang umat manusia itulah humor berkembang, laiknya bahasa, humor 

dianggap remeh temeh hingga akhirnya begitu berguna dalam banyak konteks kajian 

ilmu.2 

Asumsi dasar humor dalam Bergson ialah menertawakan kekakuan manusia.3 

Tawa muncul ketika manusia begitu kaku dan kehilangan fleksibilitas tubuh dan 

pikirannya. Dalam pengamatan Bergson, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan 

fokus dan keterjagaan secara terus-menerus (elastisitas tubuh dan pikiran). Saat hal 

tersebut tidak tampak pada individu, tawa akan hadir. Bergson juga memperkuat teori 

humor yang ada sebelumnya yaitu teori superioritas dan keganjilan. Presumsi teori 

superioritas bahwa tawa muncul akibat kecacatan orang lain. Humor menunjukkan 

superioritas individu atas kecacatan orang lain itu. Tampak menghina, tapi humor 

menjadi kritik, sebab humor ada berdasarkan rasionalitas individu sebagai sebuah 

                                                      
2Didiek Rahmanadji, Sejarah, Teori, Jenis, dan Fungsi Humor, Jurnal Bahasa dan Seni, Vol. 

35, No. 2. Agustus 2007, h. 214-215 
3Henri Bergson, Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic, terj. Cloudesley Brereton & 

Fred Rothwell, (New York: The Macmillan Company, 1913) h. 37. 
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ekspresi, humor berfungsi sebagai koreksi sosial yang berlaku pada kelompok sosial 

tertentu. Teori keganjilan sendiri menitikberatkan pada keterkejutan atas persepsi yang 

tidak sesuai. Bergson mencoba menggambungkan keduanya secara padat bahwa humor 

ada sebagai bentuk penegasan individu atas superioritas sosial dan intelektualnya dan 

tawa ada karena adanya keganjilan fenomena bahwa manusia yang elastis malah 

terlihat mekanistis.4 

Film “Joker” mendemonstrasikan simbol humor sebagai kritik terhadap kaum 

elite. Sebuah rias wajah badut dan dengan teriakan “Kill the rich !” menjadi simbol 

perlawanan kelas bawah masyarakat Gotham terhadap korporasi elite. Hanya saja ada 

sesuatu yang berbeda dalam penggambaran simbol humor dalam film tersebut, humor 

direduksi maknanya hingga menjadi sebuah konsep yang dilakoni oleh seorang 

pembunuh psikopatik. Walau mengekspresikannya dalam bentuk visualisasi badut dan 

julukan “Joker” (Pelawak) humor dalam film tersebut hampir tidak menampilkan 

afeksi kebahagiaan ataupun sebuah tawa yang menggelitik, sebaliknya film itu 

mempertontonkan agresi psikis dan tawa yang terpuaskan dari tindakan anarkis. 

Bukankah film merupakan representasi realitas ? Film merupakan visualisasi budaya 

yang tampak dalam realitas dengan memproyeksikannya melalui simbol-simbol, 

walaupun konsep humor dalam film “Joker” berbeda dengan konsep humor pada 

umumnya tetapi tetap eksis dalam realitasnya. Lantas peneliti meneliti representasi 

humor dalam film “Joker”. 

Melalui pemaparan di atas peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat 

judul “Humor sebagai Simbol Resistensi dalam Budaya Populer (Analisis Semiologi 

Roland Barthes terhadap Film “Joker”. 

                                                      
4Henri Bergson, Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic, terj. Cloudesley Brereton & 

Fred Rothwell, (New York: The Macmillan Company, 1913) h. 37. 
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B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Titik fokus penelitian ditarik sesuai dengan tujuan yang dianalisis, tertuju pada 

representasi humor dalam film “Joker”. Penentuan fokus penelitian ini tidak lepas dari 

latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, bahwa ada perbedaan konsep 

humor yang dibawa “Joker” dalam film “Joker” dengan konsep humor pada umumnya. 

Sebab humor umumnya dinilai sebagai ekspresi kebahagiaan yang timbul dari tawa 

yang menggelitik, sebaliknya film “Joker” mempertontonkan agresi psikis dan tawa 

yang terpuaskan dari tindakan anarkis. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus merupakan gambaran fokus penelitian yang dilakukan, 

deskripsi fokus berpusat pada pra-pemahaman peneliti mengenai humor yang lazim 

diketahui oleh orang awam. Humor adalah sebab dari tawa, sebaliknya, tawa hadir 

karena humor. Tawa kerap dimaknai sebagai bentuk kebahagian, walau memang tawa 

selalu melibatkan afeksi. Konsep humor menjadi begitu gamblang, bahwa humor 

adalah alat atau media untuk mencapai kebahagiaan yang diekspresikan menjadi tawa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, bahwa permasalah pada penelitian 

ini berfokus pada bagaimana konsep humor yang dibawa Arthur Fleck dalam film 

“Joker”. Fokus penelitian tersebut kemudian diperdalam menjadi sub pokok masalah 

yaitu bagaimana representasi humor sebagai simbol resistensi dalam budaya populer 

pada film “Joker” ditinjau dari analisis semiotika/semiologi Roland Barthes ? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, secara spesifik penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan representasi humor sebagai simbol resistensi dalam 

budaya populer pada film “Joker” yang kemudian dikembangkan untuk menjawab 

rumusan masalah di atas mengenai makna humor dalam film “Joker”. Sedangkan, 

manfaat penelitian ini ialah: 

1. Manfaat akademis yang ingin dicapai adalah penelitian ini berguna sebagai 

bentuk pengembangan kajian ilmu komunikasi serta sebagai tambahan referensi 

bahan pustidaka khususnya pemikiran tentang analisis dengan minat pada 

kajian film dan semiotika, juga menambah khazanah pustidaka mengenai kajian 

humor. 

2. Manfaat praktis dari hasil karya ilmiah ini diharapkan sebagai masukan kepada 

kalangan yang berkecimpung pada bidang sinematografi. Tentang bagaimana 

simbol dikonstruksi dalam sebuah film yang dapat memengaruhi pemikiran 

khalayak. 

E. Tinjauan Penelitian Serupa 

1. Kaitannya dengan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang dianggap peneliti relevan dengan penelitian ini antara 

lain: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Kurniawati dengan judul “Analisis 

Semiotika Film The Visitor”.5 Skripsi ini mengulas pesan dalam film The 

Visitor dengan metode analisis semiotika dari Roland Barthes dengan 

                                                      

5Rita Kurniawati, “Analisis Semiotika Film The Visitor”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ilmu 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2017). 
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menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk menelaah makna denotasi, konotasi dan mitos dalam film The Visitor. 

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah penggunaan 

analisis semiotika Roland Barthes dalam membedah film, menerjemahkan 

film dengan menentukan denotasi, konotasi dan mitos khas semiotika 

Roland Barthes.  

b. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Rizky Kusuma Ramadhani 

dengan judul “Emosi Dasar dalam Film (Studi Analisis Semiotika dalam 

Film Animasi Inside Out)”.6 Penelitian dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif ini menjelaskan mengenai makna emosi dasar dalam 

film Inside Out melalui analisis semiotika Roland Barthes. 

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah penggunaan 

analisis semiotik Roland Barthes dalam membedah film, menerjemahkan 

film dengan menentukan denotasi, konotasi dan mitos khas semiotika 

Roland Barthes yang kemudian dikorelasikan dengan objek penelitannya. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Khoiril Maqin yang berjudul Relasi Filsafat 

dan Humor dalam Pemikiran Bergson (Analisis Ontologi Relasi Deleuzian).7 

Sebuah penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus kajian pada humor 

dalam pandangan filsafati khususnya humor dalam pemikiran Bergson 

dengan menggunakan analisis ontologi relasi Gillez Deleuzian. 

                                                      

6Dyah Ayu Rizky Kusuma Ramadhani, “Emosi Dasar dalam Film (Studi Analisis Semiotika 

dalam Film Animasi Inside Out)”, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2018). 

7Khoiril Maqin, Relasi Filsafat dan Humor dalam Pemikiran Bergson (Analisis Ontologi Relasi 

Deleuzian), Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2016). 
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Relevansi penelitian yang dilakukan Khoiril Maqin dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti ialah pada objek kajiannya yang berfokus pada 

humor. 

Tabel. 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Diolah oleh peneliti 

Nama Rita Kurniawati 

Dyah Ayu Rizky 

Kusuma 

Ramadhani 

Khoiril Maqin 

Judul 

Analisis Semiotika 

Film “The Visitor” 

Emosi Dasar dalam 

Film (Studi 

Analisis Semiotika 

dalam Film 

Animasi Inside 

Out) 

Relasi Filsafat dan 

Humor dalam 

Pemikiran Bergson 

(Analisis Ontologi 

Relasi Deleuzian) 

Teori 
Semiologi Roland 

Barthes 

Semiologi Roland 

Barthes 

Relasi diferensial dari 

ontologi Deleuze 

Metode 
Kualitatif dan 

deskriptis analisis 

Kualitatif deskriptif Sistematis reflektif 

Simpulan 

Pesan yang ingin 

disampaikan Thomas 

McCharty dalam film 

ini ialah sikap 

optimisme dan 

pantang menyerah, 

toleransi antarras, 

pengharapan ketika 

Tarek dideportasi ke 

Negara asalnya, dan 

ibu Tarek yang 

berharap bertemu 

Tarek di AS yang 

pupus, dan Walter pun 

juga merasa berharap 

suatu saat nanti 

bertemu keluarga 

Tarek. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa adanya 

wujud makna 

denotasi, konotasi, 

dan mitos dalam 

representasi emosi 

dasar di film Inside 

Out. Hasilnya 

berasal dari tanda 

dominan dalam 

memotong adegan 

yang diambil 

dengan kriteria 

yang ditentukan 

seperti fisik dan 

pakaian (fashion). 

Dalam versi 

karakter emosi joy 

(kebahagiaan) 

digambarkan 

Simpulan yang 

dihasilkan dari kajian 

tersebut adalah 

pertama, relasi 

filsafat dan humor 

dalam pemikiran 

Bergson tidak hanya 

satu rupa, tetapi 

terdapat multiplisitas 

dan diferensi relasi 

yang menyuarakan 

penolakan atas 

identitas dalam 

filsafat (seperti 

subjek, idea, ego) dan 

humor (seperti 

mekanisme tubuh, 

status sosial, norma 

sosial). Kedua, humor 

sebagai bentuk 

kehidupan ialah 
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dengan warna kulit 

kuning terang dan 

model rambut 

pendek dengan 

warna biru. 

Karakter emosi 

sadness (sedih) 

memiliki warna 

kulit biru. Karakter 

emosi anger 

(marah) memiliki 

warna kulit merah. 

Karakter emosi fear 

(tidakut) memiliki 

warna kulit ungu. 

Dan terakhir 

karakter emosi 

disgust (jijik atau 

benci) memiliki 

warna kulit hijau. 

sebuah daya untuk 

membuka 

kemungkinan 

berpikir dinamis 

untuk 

mentransformasi 

filsafat, atau 

mendekatkan 

kembali filsafat pada 

kehidupan, atau sama 

halnya membawa 

kehidupan kembali 

pada filsafat. 

Perbedaan 

Objek materil dari 

penelitian Rita 

Kurniawati berupa 

pesan yang terkandung 

dalam film The 

Visitor, sedangkan 

peneliti meneliti 

makna humor dalam 

film “Joker” 

Objek materil dari 

penelitian Dyah 

Ayu Rizky Kusuma 

Ramadhani ialah 

makna emosi dasar 

dalam film Inside 

Out sedangkan 

peneliti meneliti 

makna humor 

dalam film “Joker” 

Penelitian Khoiril 

Maqin berpusat pada 

pencarian relasi 

humor dan filsafat 

dengan menggunakan 

ontologi Deleuze 

yang fokus pada 

relasi diferensial, 

sedangkan peneliti 

mencari makna 

humor dalam film 

“Joker” dengan grand 

theory semiologi 

Roland Barthes. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Film sebagai Medium Tanda dan Representasi Realitas 

Representasi merupakan tindakan mempresentasikan atau menghadirkan 

sesuatu melalui sesuatu yang lain diluar dari dirinya. Representasi yang juga bermakna 

tafsiran, kesan, penjelasan, atau pandangan teoretis mengenai suatu objek yang 

dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang 

representator. Menurut Chris Barker adalah konstruksi sosial yang mengharuskan 

eksplorasi pembentukan makna tekstual dan menghendaki penyelidikan tentang cara 

dihasilkannya makna pada beragam konteks.1 

Menurut Hall dalam bukunya Representation: Cultural Representation and 

Signifying Practices, “Representation connect meaning and language to culture… 

Representation is an essential part if the process by which meaning is produced and 

exchanged between members of culture.”2 Suatu makna dipertukarkan dan diproduksi 

antar anggota masyarakat melalui representasi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

representasi adalah salah satu cara memproduksi makna. 

Representasi bekerja melalui sistem representasi. Menurut Hall ada dua proses 

representasi, pertama representasi mental dan yang kedua adalah bahasa. Representasi 

mental merupakan peta konseptual atau segala konsep tentang sesuatu yang masih 

berada dalam pikiran. Representasi mental masih merupakan sesuatu yang abstrak. 

Kemudian bahasa berperan pentig dalam konstruksi makna. Peta konseptual yang 

                                                      
1 Argyle dikutip dalam buku John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Yogyakarta: Mata 

Padi Presindo, 2016), h. 79-80. 
2 Stuart Hall, Representation: Cultural Representation and Signifying Practices, (London: 

Sage Publication, 2003), h. 17. 
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masih abstrak tadi harus diterjemahkan dalam bahasa yang lazim, sehingga konsep dan 

ide-ide mengenai sesuatu dari simbol-simbol tertentu dapat terkoneksi.3 

Representasi dapat diartikan sebagai gambaran mengenai suatu hal yang 

terdapat dalam kehidupan yang digambarkan melalui suatu media. representasi 

merupakan konstruksi sosial yang mengharuskan kita mengeksplorasi pembentukan 

makna tekstual dan menghendaki penyelidikan tentang cara dihasilkannya makna pada 

beragam konteks. Konsep representasi sendiri bisa berubahrubah dan selalu ada 

pemaknaan baru. Jadi representasi bukanlah suatu kegiatan atau proses statis tapi 

merupakan proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan kemampuan 

intelektual dan kebutuhan para pengguna tanda yaitu manusia sendiri yang juga terus 

bergerak dan berubah.4 Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana proses representasi 

ini bekerja dalam film dengan membedahnya melalui peta tanda Roland Barthes. 

Representasi dan teori Roland Barthes berkaitan dimana mitos dalam teori Barthes 

akan berhubungan dengan representasi. 

Dalam pembuatan film sutradara berusaha menggunakan imajinasinya dalam 

mempresentasikan pesan agar dapat masuk ke ide cerita dalam sebuah film. Pesan itu 

disampaikan dengan mengikuti unsur-unsur yang menyangkut eksposisi (disajikan 

secara langsung atau tidak). Dengan muatan-muatan ideologis di dalam film, pola pikir 

khalayak dapat terpengaruhi. Realitas dalam masyarakat direproduksi oleh film sebagai 

gambar yang bergerak.5 

                                                      
3 Rieka Mustika, Representasi Nilai Nilai Edukasi Pada Simbol Dan Elemen Video Iklan 

Layanan Masyarakat Internet Sehat Aman, Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, Vol: 7 No. 2. 

Desember, 2016, h. 92. 
4 Ralvin Januar Wijaya & Yuri Alfrin Aladdin, Representasi Premanisme dalam Film Jagal 

(Studi Semiotika Roland Barthes), Jurnal Semiotika, Vol. 9, No. 2. Desember, 2015 h. 465. 

5Idy Subandy Ibrahim, Budaya Populer sebagai Komunikasi; Dinamika Popscape dan 

Mediascape di Indonesia Kontemporer, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), h. 191. 
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Mulanya film adalah media hiburan yang banyak dikonsumsi oleh kelas bawah, 

tetapi hingga sekarang film berhasil menembus batas-batas kelas dan menjangkau kelas 

lebih luas. Kemampuannya yang dapat menjangkau banyak segmen sosial, membuat 

film mempunyai potensi yang kuat dalam memengaruhi khalayaknya. Karena 

kemampuannya itulah studi mengenai film mulai banyak diteliti. Hal ini terlihat dari 

sejumlah penelitian tentang film yang mengambil berbagai topik seperti pengaruh film 

terhadap anak, film dan agresivitas, film dan politik, pengaruh film terhadap seks di 

masyarakat, dan lain sebagainya.6 

Film sebagai produk dari industri adalah suatu bagian d ari produksi ekonomi 

masyarakat dan ia mesti dipandang dalam hubungannya dengan produk-produk 

lainnya. Sedangkan film sebagai media komunikasi ialah bagian penting dari sistem 

yang digunakan orang maupun banyak orang untuk mengirim dan menerima pesan.7 

Film dengan muatan pesan yang dikandungnya selalu memengaruhi dan membentuk 

masyarakat. Realitas yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat direkam oleh 

film yang selanjutnya diproyeksikan ke atas layar.8 

Film yang bersifat audio visual mempunyai banyak tanda, sehingga 

memungkinkan film menjadi objek kajian yang relevan bagi analisis struktural atau 

semiotika. Tanda-tanda yang dimaksud ialah kumpulan sistem tanda yang saling 

bekerja sama dalam upaya mencapai efek yang diharapkan. Terlebih penggunaan 

tanda-tanda ikonik dalam film (tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu) menjadikan 

                                                      

6 Yoyon Mudjiono, Kajian Semiotika dalam Film, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 1. April, 

2011, h. 130. 

7 Idy Subandy Ibrahim, Budaya Populer sebagai Komunikasi; Dinamika Popscape dan 

Mediascape di Indonesia Kontemporer, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), h. 190. 

8Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 127. 
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film begitu relevan jika dianalisis melalui metode semiotika. Gambar yang dinamis 

dalam film merupakan ikonis bagi realitas yang didenotasikannya.9 

Film dalam penelitian yang dilaksanakan peneliti digunakan sebagai objek 

formal dalam meneliti konsep humor sebagai objek materilnya. Film sebagai objek 

penelitian digunakan dengan asumsi bahwa film merupakan medium yang sarat akan 

tanda, sehingga analisa semiotika relevan digunakan guna mencari makna yang 

terdapat dalam tanda-tanda dalam film. Tanda sebagai data di dalam film dianalisis 

hingga mendapati informasi dari data tersebut dalam penelitian ini informasi terkait 

konsep humor. 

Hal-hal terkait film turut membantu dalam pencarian informasi. Seperti, unsur 

intrinsik dalam film serta jenis-jenis film. Nantinya data tersebut dapat menunjang 

penelitian dalam mencari informasi yang terkait. 

1. Jenis-Jenis Film 

Perkembangan film yang terjadi akibat kemajuan teknik-teknik yang semakin 

canggih maupun tuntutan khalayak yang mempunyai minat berbeda-beda maka 

produksi film pun mulai bervariasi. Maka jenis-jenis film dapat digolongkan sebagai 

berikut:10 

a. Teatrical Film (Film teaterikal)   

Film teaterikal atau disebut juga film cerita, merupakan ungkapan cerita  

yang  dimainkan  oleh  manusia  dengan  unsur  dramatis  dan memiliki unsur 

yang kuat terhadap emosi penonton. Pada dasarnya, film dengan unsur 

dramatis bertolak dari eksplorasi konflik dalam suatu kisah.  Misalnya  konflik  

                                                      

9Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 128. 

10Yoyon Mudjiono, Kajian Semiotika dalam Film, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 1. 

April, 2011, h. 133-135. 
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manusia  dengan  dirinya  sendiri,  manusia dengan manusia yang lain, 

manusia dengan lingkungan sosialnya, yang pada intinya menunjukkan 

pertentangan, lewat plot kejadian-kejadian disampaikan secara visual. Cerita 

dengan unsur dramatis ini dijabarkan dengan berbagai tema. Lewat tema 

inilah film teaterikal digolongkan beberapa jenis yakni: 

1) Pertama, Film Aksi (Action film), film ini bercirikan penonjolan 

filmnya dalam masalah konflik. Dapat dilihat dalam film yang 

mengeksploitasi peperangan atau pertarungan fisik, semacam film 

perang, silat, koboi, kepolisian, gengster dan semacamnya.  

2) Kedua,  Film  Psikodrama.  Film  ini  didasarkan  pada  ketegangan 

yang  dibangun  dari  kekacauan  antara  konflik-konflik  kejiwaan, 

yang mengeksploitasi karakter manusia, antara lain dapat dilihat dari 

film-film drama yang mengeksploitasi penyimpangan mental maupun 

dunia takhayul, semacam film horor.  

3) Ketiga,  Film  Komedi.  Film  yang  mengeksploitasi  situasi  yang 

dapat menimbulkan kelucuan pada penonton. Situasi lucu ini ada yang 

ditimbulkan oleh peristiwa fisik sehingga menjadi komedi. Selain 

itu,adapula kelucuan yang timbul harus diinterpretasikan dengan 

referensi intelektual.  

4) Keempat, Film Musik. Jenis film ini tumbuh bersamaan dengan 

dikenalnya teknik suara dalam film, dengan sendirinya film jenis ini 

mengeksploitasi musik. Tetapi harus dibedakan antara film-film yang  

didalamnya  terkandung  musik  dan  nyanyian.  Tidak  setiap film 

dengan musik dapat digolongkan sebagai film musik. Yang dimaksud 
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di sini adalah film yang bersifat musikal, yang dicirikan oleh  musik  

yang  menjadi  bagian  internal  cerita,  bukan  sekedar selingan.  

b. Film Non-teaterikal (Non-teatrical film)   

Secara sederhana, film jenis ini merupakan film yang diproduksi dengan 

memanfaatkan realitas asli, dan tidak bersifat fiktif. Selain itu juga tidak 

dikmaksudkan sebagai alat hiburan. Film-film jenis ini lebih cenderung untuk 

menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan informasi (penerangan) 

maupun pendidikan. Film non-teaterikal terdiri dari:  

1) Pertama, Film Dokumenter, adalah istilah yang dipakai secara luas 

untuk memberi nama film yang sifatnya non-teaterikal. Bila dilihat 

dari subyek materinya film dokumenter berkaitan dengan aspek 

faktual dari kehidupan manusia, hewan dan makhluk hidup lainnya 

yang tidak dicampuri oleh unsur fiksi. Dalam konsepnya, film ini 

adalah drama ide yang dianggap dapat menimbulkan perubahan sosial. 

Karena bukan untuk kesenangan estetis, hiburan atau pendidikan. 

Tujuannya adalah untuk menyadarkan penonton akan berbagai aspek 

kenyataan hidup. Dengan kata lain,membangkitkan perasaan 

masyarakat atas suatu masalah,untuk memberikan ilham dalam 

bertindak,atau membina standart perilaku yang berbudaya. Dalam  

temanya  berkaitan  dengan  apa  yang  terjadi  atas  diri manusia, 

berupa pernyataan  yang membangkitkan keharuan dan kenyataan 

dalam kerangka kehidupan manusia. 

2) Kedua, Film Pendidikan. Film ini dibuat bukan untuk massa, tetapi 

untuk sekelompok penonton  yang dapat diidentifikasikan secara fisik. 
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Film ini adalah untuk para siswa yang sudah tertentu bahan pelajaran 

yang akan diikutinya. Sehingga film pendidikan menjadi pelajaran 

ataupun instruksi belajar yang direkam dalam wujud visual.  Isi  yang  

disampaikan  sesuai  dengan  kelompok penontonnya, dan 

dipertunjukkan di depan kelas. Setiap film ini tetap memerlukan 

adanya guru atau instruktur yang membimbing siswa.  

3) Ketiga,   Film   Animasi.   Animasi   kartun   dibuat   dengan 

menggambarkan   setiap   frame   satu   persatu   untuk   kemudian 

dipotret. Setiap gambar frame merupakan gambar dengan posisi yang 

berbeda yang kalau di-seri-kan akan menghasilkan kesan gerak. Pioner 

dalam bidang ini adalah Emile Cohl (1905), yang semula memfilmkan 

boneka kemudian membuat gambar kartun di Prancis. Sedang di 

Amerika Serikat Winsor McCay mempelopori film animasi (1909). 

Walt Disney menyempurnakan teknik dengan memproduksi  seni  

animasi  tikus-tikus,  dan  kemudian  membuat film serial yang panjang 

seperti “Snow White and Seven Dwarfs” tahun 1937.11 

Film “Joker” dalam hal ini masuk dalam kategori film psikodrama. Jenis film 

psikodrama lebih menekankan pada afeksi tokoh utama meliputi konflik kejiwaan. 

Film “Joker” secara garis besar alurnya dititikberatkan pada penyimpangan mental 

yang dialami tokoh utama Arthur Fleck. Gangguan kejiwaan itu kelak menjadi tema 

sentral dalam pembentukan karakter fiksi “Joker” sebagai pembunuh berdarah dingin. 

 

 

                                                      

11M. Sumarno, Dasar-Dasar Apresiasi Film, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1996), h. 16-17. 
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B. Konsepsi Humor dan Resistensi  

Humor sering diinterpretasikan sebagai hal guyon yang mengundang tawa. 

Dalam KBBI sendiri humor didefinisikan sebagai “kemampuan merasai sesuatu yang 

lucu atau yang menyenangkan.12 Secara konseptual, banyak filsuf yang telah ikut andil 

mencari hakikat humor. Di luar definisi teks kamus, humor menjadi sebuah cara 

pandang baru dalam mendefinisikan mekanisme kerja dunia yang kaku dan penuh 

ketegangan.  

“In the first place, this view of the mechanical and the living dovetailed into each other 
makes us incline towards the vaguer image of some rigidity or other applied to the 
mobility of life, in an awkward attempt to follow its lines and counterfeit its 
suppleness.”13 

Diambil dari definisi kamus, humor merupakan suatu kemampuan kognitif 

dalam memahami lingkungan sebagai stimulan. Dengan kata lain, humor mesti 

menunjukkan pada konteks dan kondisi, dimana tak selamanya tawa bisa timbul pada 

semua kondisi lingkungan dan semua objek yang ada. Henri Bergson, seorang 

intuisionis yang menulis essai “Laughter” berusaha keluar dari analisis definitif 

tersebut. 

“To understand laughter, we must put it back into its natural environment, which is 
society, and above all must we determine the utility of its function, which is a social 
one. Such, let us say at once, will be the leading idea of all our investigations. Laughter 
must answer to certain requirements of life in common. It must have a social 
signification.”14 

Arthur Schopenhauer sendiri mendefinisikan penyebab timbulnya tawa; 

“The cause of laughter in every case is simply the sudden perception of the 

incongruity between a concept and the real objects which have been thought 

                                                      

12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002) h. 533 

13Henri Bergson, Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic, terj. Cloudesley Brereton 

& Fred Rothwell, (New York: The Macmillan Company, 1913) h. 14. 

14Henri Bergson, Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic, terj. Cloudesley Brereton 

& Fred Rothwell, h. 3. 
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through it in some relation, and laughter itself is just the expression of this 

incongruity.”15  

Tawa timbul disebabkan oleh kontradiksi antara konsep dan objek nyata. 

Keganjilan pada kenyataan dengan konsep yang telah dipikirkan melalui beberapa 

hubungan. Bergson menjelaskannya lebih utuh, bahwa humor terdapat dalam segala 

rigiditas. Orang tertawa setiap saat pada seseorang yang memberi kita kesan bahwa ia 

seperti benda.16 Apa yang diharapkan manusia, lanjut bergson, ialah menemukan 

kehidupan yang lues dan elastis pada manusia lain tetapi harapan itu hilang dan 

tergantikan oleh tawa saat mengetahui manusia pada nyatanya juga bertindak 

infleksibel dan mekanistik turut pada kekakuan dunia. Proposisi-proposisi tersebut 

menjadi sebuah hukum baru dalam teori komedi. 

Hal yang lucu merupakan kritik di dalam relasinya terhadap keteraturan dan 

cita-cita sosial. Dalam film “Joker”, sifat Joker diasumsikan sebagai lawan dari 

keteraturan (order). Joker merupakan simbol dari kekacauan (chaos) dari sistem dunia 

yang begitu mekanis, kaku dan teratur. Film “Joker” adalah film drama, psikologis dari 

Amerika Serikat yang rilis tahun 2019 dan digarap sebagian besar oleh Todd Philips. 

Ada tiga tipologi dalam humor untuk mengkategorisasikan bentuk lawakan atau 

hal-hal apa yang membuat tertawa. Tiga tipologi itu antara lain: 

a. Parodi 

Parodi merupakan bentuk sindiran baik berupa impersonasi maupun secara 

komunikasi verbal. Ironi dan satire merupakan bentuk parodi 

                                                      

15Arthur Schopenhauer, The World As Will And Idea, terj. R. B. Haldane, M.A. dan J. Kemp, 

M.A., (London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1909), h. 20. 

16Henri Bergson, Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic, terj. Cloudesley Brereton 

& Fred Rothwell, (New York: The Macmillan Company, 1913) h. 20. 
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b. Ambiguitas makna atau term yang multitafsir.17 

Lelucon biasanya ditemukan pada bentuk permainan kata-kata dalam 

struktur bahasa, baik secara fonologi, grafologi, morfologi, leksikal hingga 

sintaksis.18 

c. Taboo Breaking 

Sesuatu yang dianggap tabu, suci ataupun dilarang tidak terlepas dari 

humor. Lelucon bisa hadir saat hukum moralitas pada budaya tertentu 

tersebut diapkirkan. Humor ini meliputi lelucon tentang kematian, seks, 

agama, hukum-hukum, dsb.19  

Melalui ketiga tipologi humor tersebut, teori humor lahir. Terdapat tiga teori 

humor yang terkenal dan masih sering digunakan hingga sekarang, antara lain: 

a. The incongruity theory 

Meminjam pemikiran Schopenhauer mengenai humor, bahwa tawa muncul 

sebagai persepsi atas ketidaksesuaian antara konsep dan objek nyata, 

menjadi asumsi dasar dari teori ini. Teori ini menitikberatkan pada 

keterkejutan atas persepsi yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut 

diakibatkan karena pemaknaan yang ambigu dalam struktur bahasa yang 

digunakan.20 

 

 

 

                                                      

17Alison Ross, The Language of Humour, (London: TJ International, 1999), h. 47. 

18Alison Ross, The Language of Humour, h. 8. 

19Alison Ross, The Language of Humour, h. 70. 

20Alison Ross, The Language of Humour, h. 7. 
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b. The superiority theory 

Thomas Hobbes mengatakan bahwa humor menunjukkan superioritas diri 

terhadap kecacatan orang lain. Humor merupakan bentuk penghinaan 

terhadap kecacatan orang lain untuk menunjukkan status dan kekuasaan.21 

c. The psychic release 

Tawa sering dipandang sebagai ekspresi dari afeksi kebahagiaan. Teori ini 

menjelaskan hal itu, bahwa tawa distimulisasi oleh kebutuhan manusia akan 

rasa aman, terhindar dari ancaman-ancaman dalam hidup, dan agresi 

lainnya.22 

Humor menimbulkan tertawa. Bergson menjelaskannya lebih utuh, bahwa 

humor terdapat dalam segala rigiditas. Orang tertawa setiap saat pada seseorang yang 

memberi kita kesan bahwa ia seperti benda.23 Humor menjadi sebuah cara pandang 

baru dalam mendefinisikan mekanisme kerja dunia yang kaku dan penuh ketegangan. 

Humor berada dalam lingkup kelompok sosial tertentu dan mempunyai fungsi sebagai 

koreksi sosial. Humor dapat berfungsi kritik bagi apa saja yang mestinya bersifat elastis 

tetapi berlaku mekanis.  

Intensi pada teori kelas sendiri ialah memperkenalkan adanya pembagian kelas 

dalam struktur sosial. Adanya kelas diakibatkan oleh ketimpangan di masyarakat dalam 

hal penguasaan modal, baik dalam perbedaan kultur maupun dalam hal ekonomi 

ataupun politik. Hal demikian mengakibatkan adanya lapisan-lapisan sosial yang 

dikenal dengan stratifikasi sosial. 

                                                      

21Alison Ross, The Language of Humour, h. 51. 

22Alison Ross, The Language of Humour, h. 61. 

23Henri Bergson, Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic, terj. Cloudesley Brereton 

& Fred Rothwell, (New York: The Macmillan Company, 1913) h. 20. 
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Teori kelas berawal dari Karl Marx yang berdasar pada teori Marxist tentang 

capitalist class dan working class. Marx percaya bahwa kelas sosial itu bersifat kaku 

dan hubungan antara borjuis dan proletar sangat mudah diprediksi. 

Konsep Marx tentang sejarah menjadi menonjol karena menempatkan manusia 

pada posisi kunci. Manusia adalah insan yang bersejarah. Manusia terlibat dalam 

tingkat perkembangan sejarah yang telah, sedang, dan akan berlangsung. Sejarah dari 

setiap masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah pertentangan kelas. Orang 

merdeka atau budak, bangsawan dan gembel, kepala tukang dan pekerja ahli, 

pendeknya yang menindas dan yang tertindas, berada dalam pertentangan yang tiada 

akhirnya.24  

Menurut Marx, riwayat dari setiap masyarakat adalah sejarah pertentangan 

kelas. Konsep dari pertentangan kelas merupakan pokok soal yang diturunkan dari cara 

produksi dan hubungan produksi yang timpang dalam masyarakat. Adanya 

kepemiilikan alat-alat yang sifatnya individual mengandaikan nasib orang banyak 

dapat ditentukan oleh kelompok kecil. Pertentangan–pertentangan kelas yang 

berlangsung sejak dahulu hingga kini mengarah pada pertentangan kaya (borjuis) 

terhadap kaum buruh (kelas proletar).25  

Biasanya ia menggunakannya untuk menyatakan sekelompok orang yang 

berbeda di dalam situasi yang sama dalam hubungannya dengan kontrol mereka 

terhadap alat-alat produksi. Kelas, bagi Marx, selalu didefinisikan berdasarkan 

potensinya terhadap konflik. Individu-individu membentuk kelas sepanjang mereka 

                                                      
24 M.A Ramly, Peta Pemikiran Karl Marx (Materialisme Dialektika dan Materialisme 

Historis). (Yogyakarta: LkiS, 2009), h. 22. 
25 M.A Ramly, Peta Pemikiran Karl Marx (Materialisme Dialektika dan Materialisme 

Historis). (Yogyakarta: LkiS, 2009), h. 146. 
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berada di dalam suatu konflik dengan individu-individu yang lain tentang nilai 

tambah.26 

 Tentu kelas sosial adalah golongan dalam masyarakat. Pada umummnya, 

mengikuti sebuah definisi termasyhur Lenin, kelas sosial dianggap sebagai “golongan 

sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam 

proses produksi. Kelas buruh melakukan pekerjaan, tetapi karena mereka sendiri tidak 

memiliki tempat dan sarana kerja, mereka terpaksa menjual tenaga kerja mereka 

kepada kelas pemilik itu. Dengan demikian, hasil kerja dan kegiatan bekerja bukan lagi 

milik para pekerja itu sendiri, melainkan milik para majikan.27 

Menurut Karl Marx mobilisasi kelas hanya dapat tercapai melalui revolusi 

proletar. Revolusi proletar akan menghasilkan pada kekuatan proletar dalam negara 

dengan membentuk negara tanpa kelas di bawah kepemimpinan diktator proletar. 

Sebab adanya kelas berarti mengadakan eksploitasi, diskriminasi, dan penindasan 

antar-kelas. 

Dalam film “Joker” secara denotatif ditampilkan perjuangan kelas bawah 

melawan kelas atas. Nampak para masyarakat miskin kota yang tergerak kesadarannya 

dari tindakan Joker yang membunuh tiga pekerja perusahaan Wayne Enterprises. 

Massa kemudian melakukan revolusi melawan Thomas Wayne dikarenakan narasinya 

yang mengejek masyarakat miskin kota. 

Untuk itu peneliti memakai teori kelas untuk mengidentifikasi kelas sosial 

dalam film “Joker” serta kesenjangan sosial yang terjadi antara borjuis dan proletar. 

Peneliti juga meneliti simbolisasi humor dalam revolusi kelas dalam film “Joker”. 

                                                      
26 George & Goodman Ritzer, Douglas J, Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-

Marxian, (Yogyakarta: Kreasiwacana, 2011), h. 58 
27 Franz Magni Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan 

Revisionisme, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 114. 
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C. Semiologi Roland Barthes sebagai Metode Analisis Teks Media dalam Kajian 

Budaya 

Semiotik berasal dari kata Yunani semeion yang berarti “tanda”. Umberto Eco 

mengatakan bahwa tanda ialah perwakilan dari sesuatu yang lain yang telah dikonvensi 

secara sosial sebelumnya. Secara terminologis, semiotik dapat diartikan sebagai ilmu 

yang fokus kajiannya berupa tanda yang kemudian digunakan untuk mempelajari 

peristiwa-peristiwa, objek-objek, dan seluruh kebudayaan.28 

Awalnya orang Yunani menggunakan kata semeion untuk merujuk pada sains 

dengan fokus kajian pada tanda dan sistem perlambangan dalam kehidupan manusia. 

Melalui akar kata inilah terbentuk istilah semiotik, yaitu kajian sastra yang meneliti 

sistem perlambangan dalam karya secara saintifik. Tidak tertutup pada sistem bahasa, 

melainkan juga kajian atas lukisan, ukiran, fotografi, dan lainnya yang bersifat visual.29 

Secara jenderal semiotika merupakan sebuah ilmu atau metodologi untuk 

menganalisis tanda. Roland Barthes mengatakan bahwa semiologi bertujuan untuk 

mempelajari bagaimana kemanusiaan dalam memaknai hal-hal. Memaknai (to signify) 

dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengomunikasikan (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.30 

                                                      

28Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik 

dan Analisis Framing, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 95. 

29Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda: dari 

Semiotika Struktural Hingga Dekonstruksi Praksis, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 5. 

30Kurniawan, Semiologi Roland Barthes, (Magelang: Yayasan Indonesiatera, 2001), h. 53. 
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Preminger sendiri berpendapat bahwa di luar sejarah filsafat yang panjang 

mengenai tanda, ilmu semiotika modern dipengaruhi oleh seorang pemikir bahasa dari 

Swiss, Ferdinand de Saussure dan seorang filsuf dari Amerika yang hidup sezaman 

dengannya, Charles Sander Peirce yang juga mengembangkan ilmu mengenai tanda.31  

Ferdinand de Saussure sendiri adalah Guru Besar Ilmu Bahasa di Universitas 

Sorbonne, Prancis (1881-1891) dan Universitas Jenewa, Swiss (1891-1912), dari 

sanalah awal Ferdinand de Saussure memberikan landasan pada linguistik sebagai satu 

cabang ilmu yang berdiri sendiri. Ia juga menyebutkan perlunya ada ilmu yang 

mempelajari “kehidupan tanda” yang disebutnya “semiologi”.32 

Ferdinand de Saussure adalah tokoh yang memberikan istilah semiologi, yang 

berawal dari ilmu psikologi sosial. Saussure mendefinisikan semiologi sebagai ilmu 

yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah masyarakat. Istilah semiologi juga 

menjadi pembeda dari ilmu tentang tanda-tanda yang disebut semiotik yang menonjol 

pada karya-karya di Eropa Timur, Italia, dan Amerika Serikat.33 

Saussure mengembangkan semiologi dengan teori yang disebut bersifat 

dikotomis dan struktural, maksudnya ialah Saussure membagi tanda menjadi dua 

bagian yang saling tidak terpisahkan yaitu, penanda dan petanda. Karena sifatnya yang 

mengaitkan dua segi, penanda dan petanda inilah teori tanda dari Saussure disebut 

memiliki sifat yang dikotomis dan struktural. Berbeda dengan Peirce, yang beraliran 

pragmatis, semiotika Pierce melihat tanda sebagai perwakilan atas sesuatu. Dengan 

                                                      

31Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik 

dan Analisis Framing, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 96. 

32Benny H. Hoed, Semiotik & Dinamika Sosial Budaya, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), h. 

4. 

33Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda: dari 

Semiotika Struktural Hingga Dekonstruksi Praksis, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 21. 
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demikian, Pierce menganggap tanda bukanlah suatu struktur, tetapi sebuah proses 

kognitif yang empirikal. Berbeda dari Saussure, teori semiotika Pierce bersifat 

trikotomis karna sifat teori tandanya yang mengaitkan tiga segi, yakni representamen, 

objek, dan interpretan.34 

Dalam perkembangan teori Saussure (penanda dan petanda), semiotik menjadi 

perangkat teori yang digunakan untuk mengkaji kebudayaan manusia. Roland Barthes 

mengembangkan teori Saussure tersebut dengan maksud menjelaskan kehidupan sosial 

yang dipenuhi dengan konotasi. Konotasi ialah perluasan pemaknaan petanda dari 

pemakai tanda dalam kebudayaan.35 

Roland Barthes lahir di Chevourg pada tahun 1915, semasa hidupnya Barthes 

pernah belajar di Universitas Paris dengan konsentrasi keilmuan pada bidang bahasa 

Perancis dan bahasa-bahasa klasik. Barthes menjadi pengajar dibidang yang sama di 

Universitas Rumania dan Mesir, kemudian bergabung dalam Pusat Riset Ilmiah 

Nasional dan mendalami bidang sosiologi dan leksikologi. Karier Barthes dimulai 

sebagai penulis, pernyataannya yang terkenal dan menjadi tokoh semiologi yang 

teorinya banyak dipakai ialah “La Mort de l’auteur” atau “matinya si penulis” dengan 

asumsi bahwa tidak ada otorisasi interpretasi sehingga interpretasi bebas dan dapat 

terus berjalan.36 

Beranjak dari teori tanda dikotomis Saussure, Barthes mengemukakan bahwa 

hubungan penanda (E) dan petanda (C) dari segi pemakai tanda tidak terjadi satu kali, 

                                                      

34Benny H. Hoed, Semiotik & Dinamika Sosial Budaya, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), h. 

4. 

35Benny H. Hoed, Semiotik & Dinamika Sosial Budaya, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), h. 

5. 

36Sri Iswidayati, Roland Barthes dan Mitologi, diakses dari www.ejornal.illkom.fisip-

unmil.ac.id, pada tanggal 25 Oktober 2019, h. 1-2. 

http://www.ejornal.illkom.fisip-unmil.ac.id/
http://www.ejornal.illkom.fisip-unmil.ac.id/
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melainkan berlanjut. Barthes juga mengemukakan bahwa hubungan atau relasi (R) 

dalam konteks E1-R1-C1, merupakan hubungan dalam atau disebutnya sebagai sistem 

primer, akan mengalami perluasan ke arah suatu sistem sekunder yang mengandung 

relasi baru (E2-R2-C2). Sistem sekunder terdiri dari dua jenis, yang berorientasi pada 

E (ekspresi/bentuk) dan yang berorientasi pada C (isi/contenu).37 

Sistem sekunder yang berorientasi pada E adalah perluasan dari segi 

ekspresinya tanpa mengubah segi isinya, Barthes menyebut proses ini sebagai 

metabahasa. Proses ini terjadi jika hubungan (R) antara E dan C diterjemahkan dengan 

menggunakan ekspresi (E) yang berbeda-beda. Pada sistem sekunder yang berorientasi 

pada C fokusnya adalah perluasan dari segi petanda atau isi, memperluas makna tanpa 

mengubah segi penandanya atau sering disebut sebagai konotasi. Proses konotasi 

terjadi apabila hubungan antara E dan C ditafsirkan dengan mengembangkan segi 

isinya (C) sehingga timbul R baru yang seringkali tidak relevan lagi dengan sistem 

primernya.38 

Barthes mengkritik bahwa budaya atau kebiasaan yang dianggap wajar dalam 

kebudayaan merupakan hasil dari proses konotasi. Ini menunjukkan Orisinalitas 

semiotika Barthes bahwa pengembangan teori tanda menjadi teori konotasi justru 

dimiliki masyarakat budaya dan bukan secara individual. Bila konotasi menjadi tetap 

maka akan menjadi mitos, dan jika mitos terus-menerus diproduksi maka akan menjadi 

ideologi.39 

                                                      

37Benny H. Hoed, Semiotik & Dinamika Sosial Budaya, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), h. 

158. 

38Benny H. Hoed, Semiotik & Dinamika Sosial Budaya, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), h. 

159. 

39Benny H. Hoed, Semiotik & Dinamika Sosial Budaya, h. 18. 
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Ketika hendak menganalisis film, akan jelas bahwa tanda linguistik, visual 

ataupun jenis tanda lain dalam merepresentasikan film tidaklah sesederhana 

mendenotasikan sesuatu hal, tetapi juga memaknainya dengan menciptakan konotasi 

dari tanda tersebut. Barthes menyebut fenomena ini (membawa tanda dan konotasinya 

untuk membagi pesan tertentu) sebagai penciptaan mitos.40 Mitos yang dimaksud 

Barthes bukanlah mitos dalam pengertian sehari-hari, seperti cerita-cerita tradisional, 

mitos yang dimaksud Barthes ialah sebuah cara pemaknaan, atau Barthes sebut sebagai 

tipe wicara.41 

Mitos oleh karenanya menjadi penanda dan berperan penting dalam mengolah 

pesan-pesan tertentu yang bisa jadi berbeda dengan makna asalnya. Walau demikian, 

mitos bukanlah sesuatu yang memiliki nilai yang salah atau kontradiksi dari kebenaran. 

Dengan produksi mitos dalam teks, pembaca dapat menggambarkan situasi sosial 

budaya disekelilingnya. Bagaimanapun mitos juga mempunyai dimensi tambahan yang 

disebut naturalisasi. Melalui itu, makna dapat diterima oleh akal pada suatu masa, dan 

tidak untuk masa yang lain.42 

Barthes mengembangkan teori dari Saussure dengan pemikirannya tentang 

mitos. Mitos bagi Barthes berada pada pertandaan tingkat kedua atau pada tingkat 

konotasi bahasa. Berbeda dengan Saussure yang memandang makna adalah apa yang 

didenotasikan oleh tanda, Barthes meningkatkan pengertian itu menjadi makna pada 

                                                      

40Jonathan Bignell, Media Semiotic: An Introduction, (Manchester and New York: Manchester 

University Press, 1997), h. 16. 

41Roland Barthes, Mitologi, terj. Nurhadi & Sihabul Millah (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 

2004), h. 152. 

42Andrew Tolson, Mediation: Text and Discourse in Media Studies, (London: Arnold, 1996), 

h. 7. 
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tingkat konotasi. Bagi Barthes, konotasilah yang mendenotasikan sesuatu hal yang ia 

nyatakan sebagai mitos, dan mitos ini mempunyai konotasi terhadap ideologi tertentu.  

Barthes mengembangkan paham Saussure dalam semiologi, yang hanya 

berhenti pada tataran denotatif semata, bagi Barthes tanda konotatif tidak hanya 

memiliki makna tambahan, tetapipun mengandung kedua bagian tanda denotatif yang 

melandasi keberadaannya. Dengan terbukanya wilayah pemaknaan konotatif tersebut, 

gaya metafora dalam teks dapat dipahami.43  

Ideologi yang beroperasi melalui semiotika mitos dapat ditengarai melalui 

asosiasi yang melekat dalam bahasa konotatif. Proses penggunaan konotasi dalam teks 

ini dinyatakan oleh Barthes sebagai penciptaan mitos. Ada banyak mitos di dalam 

masyarakat yang tercipta dari media, contohnya ialah mitos mengenai kejantanan, 

kecantikan, pembagian peran domestik ataupun peran publik, dan lain-lain. Mitos ini 

bermain dalam tingkat bahasa yang karenanya Barthes menyebutnya sebagai adibahasa 

(meta-language).44 

Semiologi Roland Barthes dipakai dalam penelitian ini dengan tujuan akan 

menganalisis tanda tidak hanya berhenti dalam tataran denotatif saja sebagaimana 

semiologi Saussure melainkan berlanjut pada proses penggunaan konotasi dalam 

teks/tanda. Observasi lebih lanjut dilakukan guna mencari mitos yang terkait dari 

produksi makna pada tingkat konotatif. 

Karya awal Barthes mengenai budaya pop menaruh perhatian pada proses 

“pemaknaan”, suatu cara yang dengan itu makna-makna dihasilkan dan disirkulasikan. 

                                                      

43T. Christomy dan Untung Yuwono, Semiotika Budaya, (Jakarta: Pusat Kemasyarakatan dan 

Budaya UI, 2004), h. 255. 

44 Dominic Strinati, An Introduction to Theories of Popular Culture, (New York: Routledge, 

1995), h. 113. 
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Pada level pemaknaan sekunder atau konotasilah apa yang disebut “mitos” itu 

dihasilkan dan tersedia bagi konsumsi. Melalui mitos, ideologi yang dipahami sebagai 

sekumpulan gagasan dan praktik yang mempertahankan secara aktif mempromosikan 

pelbagai nilai dan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat. 

Pada 1970-an, ada pembagian yang jelas dalam cultural studies antara studi 

“teks” dan studi budaya yang diekspresikan dalam kehidupan seseorang. Jika objek 

studinya adalah teks, metode analisisnya adalah strukturalisme. Strukturalisme 

merupakan metode teoretis yang berasal dari karya ahli bahasa di Swiss, Ferdinand de 

Saussure (1974). Saussure membagi bahasa dalam dua komponen, yang bersama-sama 

menghasilkan yang ketiga.  

Saussure menyebut yang pertama “penanda” dan yang kedua “petanda”. 

Bersama-sama keduanya membentuk “tanda”. Saussure juga berpendapat bahwa 

makna bukanlah hasil dari kesesuaian esensial penanda dan petanda, melainkan hasil 

dari perbedaan hubungan.  

Selanjutnya, menurut Saussure, makna dihasilkan melalui proses kombinasi 

dan seleksi. Fungsi bahasa adalah mengorganisir dan mengonstruksi akses manusia 

terhadap realitas, ketimbang merefleksikan realitas yang telah ada. Oleh karena itu, 

bahasa yang berbeda akan mengorganisir dan mengonstruksi dunia secara berbeda. 

Saussure membuat pembedaan lain yang telah terbukti sangat mendasar bagi 

perkembangan strukturalisme, pembagian bahasa menjadi “langue” dan “parole”.  

Langue mengacu pada sistem bahasa, aturan-aturan dan konvensi-konvensi 

yang mengaturnya.Ini adalah bahasa sebagai institusi sosial. Parole mengacu pada 

pengucapan individu, penggunaan bahasa oleh individu. Strukturalisme sebagai satu 

mode analisis sosial, mengambil dua ide dasar dari karya Saussure. Pertama, perhatian 
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pada relasi pokok antara teks dan praktik kultural – ‘tata bahasa’ yang memungkinkan 

makna.  

Kedua, pandangan bahwa makna senantiasa merupakan hasil dari aksi 

resiprokal dan hubungan antara seleksi dan kombinasi yang dimungkinkan melalui 

struktur pokok. Dengan kata lain, teks dan praktik kultural dipelajari sebagai analogi 

terhadap bahasa. Para post-strukturalis menolak gagasan ihwal struktur pokok yang 

pada akhirnya menentukan makna teks atau praktik budaya. Bagi para posstrukturalis, 

makna senantiasa dalam proses, berhenti sejenak dalam aliran kemungkinan yang tiada 

henti. 
D. Resistensi dalam Pandangan Islam 

Seperti diterangkan oleh Imam Syaukani –rahimahullah– dalam Nailul Author, 

ئلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات بالكتاب وقد استدل القا

والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها 

المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا ، وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك 

ن له أنسة بعلم السنةم  

Artinya: 

“Orang-orang yang mengatakan wajib memberontak, memerangi dengan 

pedang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang dzolim, mereka berdalil 

dengan keumuman dalil Al Quran dan Hadis yang berkaitan dengan amar ma’ruf nahi 

munkar. Tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di bab 

ini (pent. Hadis-hadis tentang kewajiban taat pada penguasa dzolim) lebih khusus 

daripada dalil umum tersebut (pent. Hadis tentang perintah amar ma’ruf nahi munkar). 

Dan makna hadis-hadis tersebut mutawatir, sebagaimana diketahui oleh mereka yang 

memiliki bagian dalam ilmu hadis” (Nailul Author, 7/208). 
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Ini menunjukkan bahwa cara amar ma’ruf nahi munkar kepada penguasa, 

berbeda dengan umumnya masyarakat. Tidak boleh dilakukan dengan tangan yang 

kemudian diaplikasikan menjadi revolusi atau memberontak pemerintah dzalim. 

Kemudian juga menasehati penguasa dilakukan di hadapan mereka, bukan dengan 

membicarakan aibnya di belakang atau di depan khalayak. Serta mengingkari 

kemungkaran mereka dengan cara yang santun, untuk menjaga wibawa mereka. 

Karena apabila wibawa seorang pemimpin jatuh, makan akan jatuh pula wibawa suatu 

bangsa, dan dapat memicu terjadinya pemberontakan kepada pemerintah muslim yang 

hukumnya haram dalam Islam. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa hukum wasilah 

mengikuti hukum tujuan. Oleh karenanya, salah seorang ulama berkata, 

 

 اثنان إذا سقط هيبتهما سقط الخير كله، العلماء و السلطان

Artinya: 

“Ada dua jenis manusia yang apabila wibawa mereka jatuh maka akan jatuh 

seluruh kebaikan, mereka adalah ulama dan penguasa”. 

Dalil yang membenarkan pernyataan bahwa cara menasehati penguasa tidak 

sama dengan umumnya masyarakat adalah, hadis Abu Ruqoyyah Tamim Ad-Dāri 

radhiyallahu’anhu, 

 

ينُ النَّصيحةُ، ال ينُ النَّصيحةُ، الد ِّ ينُ النَّصيحةُ الد ِّ ةِّ «د ِّ ، قلُنا: لمَن يا رسول الله؟ قال: للهِّ ولكتابِّهِّ ولرسولِّهِّ، ولأئمَّ

تِّهم  المسلمينَ وعامَّ

Artinya: 

“Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah 

nasihat.” Kata Tamim, “Kami bertanya, ‘Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah’? 
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Beliau menjawab, ‘Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para 

pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum’” (HR. Muslim). 

Syaikh Muhammad bin Sholih al ‘Utsaimin menerangkan, “Rasulullah 

membedakan antara penguasa dengan umumnya kaum muslimin, beliau bersabda, 

”untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum.” 

menunjukkan bahwa nasehat untuk para pemimpin tidak seperti nasehat kepada 

umumnya masyarakat. Karena ketika menasehati pemimpin, seorang harus 

memperhatikan kedudukannya, sehingga nasehat benar-benar sesuai dengan posisinya 

sebagai pemimpin. Ini termasuk memposisikan seorang sesuai dengan posisinya, ini 

termasuk sikap hikmah” (Fathu Dzi al Jalāl wal Ikrām bi Syarahi Bulūgh al Marõm, 

15/411). 

Rasulullah SAW. telah mengajarkan kepada kita tentang cara mengingkari 

kemungkaran penguasa. Beliau sampaikan pada sabda beliau berikut, 

هِّ، فيََخْلوَُ بِّهِّ  نْ لِّيَأخُْذْ بِّيَدِّ نْهُ فَذاَكَ، وَإِّلاَّ كَانَ ، مَنْ أرََادَ أنَْ ينَْصَحَ لِّسُلْطَانٍ بِّأمَْرٍ، فلَََ يبُْدِّ لَهُ عَلََنِّيَةً، وَلكَِّ فَإِّنْ قبَِّلَ مِّ

ي عَليَْهِّ لهَُ   قَدْ أدََّى الَّذِّ

Artinya: 

“Barang siapa yang ingin menasehati para penguasa dengan suatu urusan maka 

jangan dengan terang-terangan. Akan tetapi pegang tangannya, berduaanlah. Apabila 

nasehatnya diterima maka itulah yang diharapkan, bila tidak diterima maka anda telah 

menyampaikan haknya” (HR Ahmad : 15369, dishahihkan oleh Al Albani di kitab Fi 

Dzilalil Jannah : 1096). 

Dan sungguh sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. 

Kalaupun hadis tentang amar ma’ruf nahi munkar tersebut bisa dijadikan dalil 

(meski sejatinya tidak bisa), bila mengatakan bahwa mengingkari kemungkaran 
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dengan tangan, apabila menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka menjadi 

terlarang. Sebagaimana kaidah yang berlaku dalam mengingkari kemungkaran, 

 أن لا يترتب إنكار المنكر على المفسدة الأعظم

Artinya: 

“Mengingkari kemungkaran tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih 

besar“. 

Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW. melarang kita mengingkari 

kedzoliman penguasa dengan tangan, karena dapat menimbulkan kerusakan/mafsadah 

yang lebih besar. Anda bisa saksikan kekacauan yang terjadi di Suriah, ternyata 

berawal dari revolusi. Juga yang terjadi di Tunisia dan Libia, juga berawal dari revolusi. 

Ibnul Qoyyim rahimahullah menerangkan, 

ذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه ، وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره ، وإن كان الله إ

يبغضه ، ويمقت أهله . وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم ، فإنه أساس كل شر ، وفتنة إلى 

لم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلَة آخر الدهر ، وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وس

عن وقتها ، وقالوا : أفلَ نقاتلهم ؟ فقال : )لا ما أقاموا الصلَة(، ومن تأمل ما جرى على الإسلَم في الفتن 

الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل ، وعدم الصبر على منكر ، فطلب إزالته، فتولد منه ما هو 

 صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها, بل لما فتح أكبر ، فقد كان رسول الله

مع قدرته  –الله مكة وصارت دار إسلَم عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ، ومنعه من ذلك 

خشية وقوع ما هو أعظم منه –عليه   

Artinya: 

“Apabila mengingkari kemungkaran menyebabkan kemungkaran yang lebih 

besar serta kemungkaran yang lebih dibenci oleh Allah dan RasulNya, maka tidak 

boleh dilakukan. Meskipun sebenarnya Allah membenci dan memurkai pelaku 

kemungkaran tersebut. Diantaranya seperti mengingkari kemungkaran para raja dan 
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penguasa, dengan melakukan pemberontakan kepada mereka. Karena sesungguhnya 

perbuatan seperti itu sumber mala petaka dan musibah sepanjang zaman. 

Salah seorang sahabat telah memohon izin kepada Rasulullah SAW. untuk 

memerangi para penguasa yang mengakhirkan sholat dari waktunya, mereka berkata, 

“Tidakkah mereka kita perangi saja wahai Rasulullah?” Nabi menjawab, “Tidak, selagi 

mereka masih melaksanakan shalat.” 

Siapa yang merenungi petaka yang terjadi pada umat Islam, baik petaka besar 

maupun kecil, maka itu terjadi disebabkan mengabaikan prinsip ini, serta tidak bersabar 

terhadap kemungkaran penguasa. Sehingga ia menuntut untuk melengserkannya, yang 

menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Nabi Muhammad SAW. telah 

menyaksikan di kota Makkah kemungkaran yang paling besar (kemusyrikan), namun 

beliau tidak mampu mengubahnya. Barulah ketika Allah membukakan kota Makkah 

dan menjadi negeri Islam, beliau bertekad merenovasi Ka’bah, untuk dikembalikan 

seperti pondasi Ibrahim. Namun beliau urung melakukannya -padahal beliau mampu- 

karena khawatir terjatuh pada mafsadah yang lebih besar…” (I’laam Al-Muwaqq’iin 

4/338-339).45 

                                                      
45 Ahmad Anshori. Lc, Memberontak dalam Rangka Amar Maruf Nahi Mungkar, 

melalui https://muslim.or.id/29323-memberontak-dalam-rangka-amar-maruf-nahi-

mungkar.html diakses pada 7 November 2020, pukul 15:40 WITA. 

https://muslim.or.id/29323-memberontak-dalam-rangka-amar-maruf-nahi-mungkar.html
https://muslim.or.id/29323-memberontak-dalam-rangka-amar-maruf-nahi-mungkar.html
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan analisis teks dengan paradigma kritis. Teori 

kritis umumnya mengafirmasi nilai-nilai tertentu yang kemudian digunakan untuk 

mengevaluasi dan mengkritik status quo, dalam hal ini simbol.1 Paradigma kritis 

dipakai dalam penelitian ini sebab adanya asumsi awal bahwa film “Joker” 

memproyeksikan simbol humor sebagai bentuk resistensi kelas. Penelitian ini 

kemudian menjawab dengan manjabarkan hasil temuan simbolisasi humor sebagai 

bentuk resistensi dalam budaya populer pada film “Joker” sebagai rumusan 

masalahnya. 

Format deskriptif kualitatif dipilih apabila digunakan untuk meneliti masalah-

masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan tingkah laku 

konsumen; masalah implementasi kebijakan publik di masyarakat; masalah-masalah 

efek media; dan sebagainya.2 Metode penelitian kualitatif sering juga dikenal sebagai 

metode baru, karena belum sepopuler metode tradisional kuantitatif yang telah lama 

dan sering dipakai dalam penelitian. Metode kualitatif berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme berbeda dengan metode kuantitatif yang berlandaskan filsafat 

positivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik karena sifatnya yang 

kurang terpola, dan disebut juga sebagai metode interpretif karena berisi interpretasi 

                                                      

1Stanley J. Baran dan Dennis K. Davis, Teori Komunikasi Massa: Dasar, Pergolakan, dan 

Masa Depan, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 252. 

2Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya, h. 69. 
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peneliti terhadap data yang ditemui.3 Format deskriptif kualitatif lebih tepat digunakan 

dalam penelitian ini dengan maksud penelitian ini membutuhkan studi mendalam 

membongkar makna yang terselubung simbol/bahasa. 

B.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode analisis semiotika Roland 

Barthes. Barthes mengembangkan semiotika hingga pada tahap mitos untuk mengkaji 

fenomena kebudayaan. Fungsi penganalisaan khas Roland Barthes ialah untuk 

memahami lingkungan alam dan diri manusia dengan menggunakan semiotika.4 Mitos 

berfungsi sebagai kritik ideologis atas budaya massa dan sekaligus menganalisis secara 

semiotik mengenai cara kerja mekanik bahasa budaya massa.5 Sesuai dengan 

paradigma kritis, analisis semiotik bersifat kualitatif sehingga memberi peluang untuk 

lahirnya interpretasi-interpretasi alternatif.6 

Melalui metode analisis semiotik itulah penelitian ini mencoba mengevaluasi 

dan mengkritik simbol/sistem bahasa yang ada dalam film sebagai medium tanda dan 

representasi realitas dalam budaya populer. 

Peneliti melakukan penelitian dengan menginterpretasi fakta-fakta yang 

ditemui dalam objek penelitian dalam hal ini film “Joker” berdasarkan hasil dari 

observasi penelitian, yang selanjutnya diolah, dikaji dan dianalisis agar dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan. 

                                                      

3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 

7-8. 
4St. Sunardi, Semiotika Negativa, (Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, 2004), h. 89. 
5St. Sunardi, Semiotika Negativa, (Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, 2004), h. 85. 

6Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 173. 
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Pendekatan kualitatif digunakan sebab penelitian ini menganalisis simbolisasi 

humor sebagai bentuk resistensi dalam budaya populer pada film “Joker”, sedangkan 

taraf analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

C.  Sumber Data 

Untuk memeroleh data yang disajikan, peneliti memilih dua sumber data, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasan mengenai kedua 

sumber data tersebut. 

1. Sumber data primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penulis dengan melakukan 

observasi. Sumber data primer pada penelitian ini berupa scene pilihan dari adegan-

adegan rekaman film yang diperlukan untuk penelitian yang kemudian diobservasi. 

Pengobservasian berupa penjabaran makna denotasi, konotasi, dan mitos yang 

diperoleh dari data primer tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan melalui observasi 

tersebut yang kemudian menjadi hasil temuan penelitian. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur. Pencarian literatur yang 

terkait dengan data primer. Literatur dapat diperoleh dari internet, kamus atau buku-

buku yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder penelitian ini berupa film 

“Joker” yang diunduh melalui sebuah situs di internet. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Peneliti menganalisis film “Joker” dengan menggunakan metode dokumenter  

dalam mengumpulkan data. Analisis dokumen ialah teknik pengumpulan data yang 

tidak secara langsung ditujukan pada subjek penelitian.7 Dokumen yang diteliti dapat 

                                                      
7Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 

183. 
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berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Metode dokumenter ada dua macam, 

yaitu dokumentasi interen dan eksteren. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi 

eksteren, yaitu internet dengan mengunduh film “Joker” dari internet. Kemudian 

peneliti mengamati film tersebut dengan memperhatikan tanda-tanda. 

E. Instrumen Penelitian 

Metode pendekatan penelitian kualitatif mempunyai instrumen riset yang lebih 

bebas dan tidak terikat. Tidak seperti metode penelitian kuantitatif yang memakai 

instrumen penelitian seperti kuesioner, dalam kualitatif peneliti bebas menggali data 

tanpa aturan-aturan ketat seperti bebas memilih informan, bebas menilai keadaan, dan 

bebas menentukan dalam penyeleksiannya menentukan data yang dipakai.8 Dengan 

demikian, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan alat pengumpul data. 

F. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana 

representasi humor sebagai simbol resistensi dalam budaya populer pada film “Joker” 

ditinjau dari analisis semiotika/semiologi Roland Barthes, serta teori yang peneliti 

jadikan acuan dalam penelitian ini adalah teori semiotika Roland Barthes, maka tidak 

semua pemeran beserta tanda-tanda ataupun scene dalam film dijadikan bahan utama 

penelitian, peneliti hanya berfokus pada pemeran utama beserta tanda-tanda yang 

ditampilkan oleh sang model itu sendiri. 

Tanda-tanda yang”dimaksud adalah tanda yang dihasilkan oleh tiga stimulan 

makna yang umumnya ditemui dalam film, yaitu: narasi, visual, dan suara (mencakup 

dialog) yang ditampilkan melalui”pemeran utama dalam film. 

                                                      

8Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 134. 
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Sebelum melakukan analisis lebih mendalam, peneliti membuat gambaran 

storyboard dan storyline dari film “Joker”. Peneliti menyusun adegan-adegan dalam 

bentuk per-frame agar alur cerita mudah dimengerti secara keseluruhan, setelah itu 

peneliti menganalisis representasi humor dengan cara sebagai berikut: 

1. Inventarisasi data dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin data baik dari 

dokumentasi maupun studi kepustakaan. 

2. Menganalisis objek tanda visual berupa gambar, bahasa nonverbal, gestur, mimic 

wajah, dan latar adegan. Lalu memasukkan kategori antara penanda dan petanda. 

3. Objek film kemudian dianalisis menggunakan analisis semiotika Roland Barthes 

dan mengidentifikasi tanda melalui signifikasi tahap pertama berupa makna 

denotasi atau makna sebenarnya (apa yang ditampilkan dalam adegan) dan 

kemudian dilanjutkan ke signifikasi tahap kedua berupa makna konotasi yaitu 

makna yang dikaitkan dengan perasaan atau emosi dari penonton serta dikaitkan 

dengan nilai-nilai dari kebudayaan. 

4. Menjelaskan pemaknaan yang berkaitan dengan adegan yang merepresentasikan 

humor sebagai simbol resistensi dalam film “Joker”. 

5. Menarik kesimpulan. 

Metode ini digunakan dalam penelitian ini guna menyingkap makna humor 

sebagai resistensi yang terselubung oleh struktur tanda dalam film “Joker” dalam tiga 

kategori sesuai dengan metode Roland Barthes; Denotasi, konotasi, dan mitos. 

G. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data menitikberatkan pada uji validitas dan reliabilitas sumber 

data. Validitas adalah derajat ketepatan”antara data yang dilaporkan peneliti dengan 
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realitas data yang terjadi pada objek penelitian.9 Oleh karena itu, dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan uji validitas sumber data (derajat ketepatan) salah satu caranya 

dengan proses triangulasi. Pengujian”validitas dengan menggunakan teknik triangulasi 

ini dimaksudkan sebagai pengecekan data dari berbagai cara, berbagai waktu, dan 

berbagai sumber. Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber”data. 

Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengecek  dan membandingkan 

baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang 

berbeda.10 Dalam penelitian ini data dokumentasi dipakai sebagai pengukurnya. Data 

dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu: 

a. Menggali informasi yang berkaitan dengan film “Joker”, 

b. Menghubungkan data-data yang berkaitan tentang film “Joker” dengan penelitian 

yang sedang di teliti, 

c. Mengaitkan hubungan antara objek penelitian yaitu makna humor dengan simbol-

simbol di dalam film “Joker”. 

                                                      

9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 

267. 
10Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi,Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, 

(Jakarta: Kencana, 2008), h. 256. 
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BAB IV 

HUMOR SEBAGAI SIMBOL RESISTENSI DALAM BUDAYA POPULER 

(Analisis Semiologi Roland Barthes terhadap Film “Joker” 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Profil Film “Joker” 

Sebuah film bergenre psikodrama dengan judul “Joker” yang rilis di Indonesia 

pada 2 Oktober 2019. Film ini merupakan karangan dari Todd Philips yang terinspirasi 

dari penjahat super dari serial komik DCU walau demikian film ini bukan garapan dari 

DC Cinematic Universe. Film yang disutradarai oleh Todd Philips berdurasi 122 menit 

ini berfokus pada tokoh utama yaitu Arthur Fleck dalam bertransformasi menjadi sosok 

Joker.  

“Joker” bercerita tentang seorang pria bernama Arthur Fleck yang berjuang 

mencari jati diri di Kota Gotham. Fleck bekerja sebagai badut. Seperti yang dikatakan 

ibunya, tujuan hidupnya adalah membuat orang tertawa.1 Film yang jadi bagian dari 

semesta DC Comics ini merupakan produksi lepasan dari seri Batman. Setelah tayang 

perdana di Venice Film festival, “Joker” mendapatkan sambutan hangat dari para 

penonton dan kritikus film. Mulai dari standing ovation selama 8 menit hingga ragam 

pujian dari kritikus.2 

“Joker” garapan Todd Philips mengisahkan sosok Arthur Fleck, komedian 

gagal yang berakhir menjadi pekerja badut sewaan. Arthur adalah seorang yang 

memiliki penyakit mental akibat trauma di masa lalu dan juga mempunyai sebuah 

                                                      
1Sirojul Khafid, Sinopsis Film Joker yang Tayang 2 Oktober Hari Ini di Indonesia, diakses dari 

https://tirto.id/sinopsis-film-joker-yang-tayang-2-oktober-hari-ini-di-indonesia-ei6G, pada tanggal 4 

Januari 2020. 
2Tim CNN Indonesia, Sinopsis 'Joker,' Kisah Pilu di Balik Kebengisan Musuh Batman, 

diakses dari https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20191001111403-220-435620/sinopsis-joker-

kisah-pilu-di-balik-kebengisan-musuh-batman, pada tanggal 4 Januari 2020. 
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sindrom langka yang disebut PDA (Pseudobulbar Affect) yang membuatnya tertawa 

pada hampir setiap kondisi emosional. Arthur kerap mengalami perundungan di 

lingkungan sosialnya, menjadikan dia sebagai asosial. Film “Joker” tidak 

menampilkan sosok Batman, superhero dan musuh bebuyutan Joker versi komik, film 

ini fokus pada pembentukan Joker dari sosok Arthur Fleck.  

Arthur tinggal di sebuah kota distopia bernama Gotham, dia hidup berdua 

dengan ibunya di apartemen kumuh. Arthur merawat ibunya seorang diri tanpa sosok 

seorang ayah. Dengan mengalami begitu banyak peristiwa tragis dalam hidupnya 

Arthur Fleck selalu berpesan pada dirinya sendiri “always put on happy face”, walau 

demikian mentalnya tak cukup kuat menahan semua rasa sakitnya. Arthur Fleck mulai 

bertransformasi menjadi sosok Joker saat mengetahui bahwa ibunya, satu-satunya 

sandarannya adalah seorang kriminil yang membuat Arthur Fleck mempunyai penyakit 

mental. Ia akhirnya membunuh ibunya di rumah sakit dan bertransformasi menjadi 

Joker. 

2. Struktur Produksi Film “Joker” 

 

GAMBAR 4.1. Poster Film “Joker” 

Sumber: https://www.imdb.com/title/tt7286456/mediaindex 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imdb.com/title/tt7286456/mediaindex
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Tabel 4.1 Struktur Produksi Film “Joker” 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Joker_(film_2019) 

Sutradara Todd Phillips 

Produser Todd Philips 

Bradley Cooper 

Emma Tillinger Koskoff 

Skenario Todd Phillips 

Scott Silver 

Berdasarkan “Joker” 

oleh DC Comics 

Pemeran  Joaquin Phoenix sebagai Arthur Fleck/Joker, 

pelawak tunggal yang menderita penyakit mental 

dan diabaikan oleh masyarakat 

 Robert De Niro sebagai Murray Franklin, pembawa 

acara yang berperan dalam kegagalan Arthur 

 Zazie Beetz sebagai Sophie Dumond, ibu tunggal 

dan kekasih Arthur 

 Frances Conroy sebagai Penny Fleck, ibu Arthur 

 Brett Cullen sebagai Thomas Wayne, dermawan 

miliarder yang mencalonkan diri sebagai wali kota 

Gotham 

 Douglas Hodge sebagai Alfred Pennyworth, kepala 

pelayan keluarga Wayne 

 Dante Pereira-Olson sebagai Bruce Wayne, putra 

Thomas Wayne yang akan menjadi musuh Joker 

ketika dewasa 

 Marc Maron sebagai Ted Marco, agen Arthur 

 Bill Camp sebagai petugas di Departemen 

Kepolisian Kota Gotham (GCPD) 

 Shea Whigham sebagai petugas di Departemen 

Kepolisian Kota Gotham (GCPD) 

 Glenn Fleshler sebagai pelawak 

 Bryan Callen sebagai penari 

 Brian Tyree Henry 

 Josh Pais 

 

Musik Hildur Guðnadóttir 

Sinematografi Lawrence Sher 

https://id.wikipedia.org/wiki/Todd_Phillips
https://id.wikipedia.org/wiki/Bradley_Cooper
https://id.wikipedia.org/wiki/Emma_Tillinger_Koskoff
https://id.wikipedia.org/wiki/Joker_(karakter)
https://id.wikipedia.org/wiki/DC_Comics
https://id.wikipedia.org/wiki/Joaquin_Phoenix
https://id.wikipedia.org/wiki/Joker_(karakter)
https://id.wikipedia.org/wiki/Robert_De_Niro
https://id.wikipedia.org/wiki/Zazie_Beetz
https://id.wikipedia.org/wiki/Batman
https://id.wikipedia.org/wiki/Shea_Whigham
https://id.wikipedia.org/wiki/Brian_Tyree_Henry
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hildur_Gu%C3%B0nad%C3%B3ttir&action=edit&redlink=1
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Penyunting Jeff Groth 

Perusahaan 

produksi 

DC Films 

Village Roadshow Pictures 

Bron Studios 

Joint Effort 

Distributor Warner Bros. Pictures 

Tanggal rilis  31 Agustus 2019 (Venesia) 

 2 Oktober 2019 (Indonesia) 

 4 Oktober 2019 (Amerika Serikat) 

Durasi 122 menit 

Negara Amerika Serikat 

Bahasa Inggris 

Anggaran $55-70 juta 

Pendapatan kotor $1,074 miliar 

 

B. Hasil Penelitian 

Untuk menjelaskan identifikasi makna konotasi sebagaimana rumusan masalah 

yakni bagaimana representasi humor sebagai simbol resistensi dalam budaya populer 

pada film “Joker” ditinjau dari analisis semiotika/semiologi Roland Barthes, peneliti 

sebelum melakukan analisis lebih mendalam, membuat gambaran storyboard dan 

storyline dari film “Joker”. Peneliti menyusun alur cerita dengan ringkas agar mudah 

dimengerti secara keseluruhan, setelah itu peneliti menganalisis makna humor dalam 

film “Joker” dalam tiga kategori sesuai dengan metode Roland Barthes, yaitu: 

1. Makna denotasi 

2. Makna konotasi 

3. Mitos 

 Hasil analisis dari film “Joker” adalah sebagai berikut: 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/DC_Films
https://id.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros._Pictures
https://id.wikipedia.org/wiki/Festival_Film_Venesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
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1. Alur Cerita Film “Joker” 

Tabel 4.2 Alur Cerita Film “Joker” 

Sumber: Olahan Peneliti, 2020 

Cerita dimulai dengan latar Arthur Fleck merias wajahnya menyerupai 

badut di depan cermin sambil menangis. Jasa Arthur Fleck di sewa oleh salah 

satu toko di kota Gotham di mana dia bertugas memegang papan iklan dengan 

riasan badut lengkap untuk menarik perhatian pelanggan. Arthur Fleck yang 

sedang bekerja di toko tersebut kemudian dirundung oleh sekelompok remaja 

yang merampas papan iklan toko yang akhirnya dihancurkan oleh sekelompok 

remaja itu yang juga mengeroyok Arthur. 

Dari kejadian itu, teman Arthur Fleck, Barry, memberikan pistol ke 

Arthur dengan tujuan sebagai pembelaan diri jika Arthur dirundung lagi. Atas 

saran Barry, Arthur membawa pistol tersebut kemana saja ia pergi termasuk pada 

saat Arthur bekerja. Pada saat Arthur disewa untuk mengisi acara di rumah sakit 

anak, pistolnya terjatuh saat ia menari. Peristiwa tersebut membuat Arthur 

dipecat dari pekerjaannya sebagai badut sewaan. 

Dalam perjalanan pulang Arthur kembali dirundung oleh tiga pegawai 

Wayne corp. yang awalnya mengganggu seorang wanita di dalam kereta. Arthur 

yang mempunyai riwayat penyakit PDA menertawai ketiga pegawai tersebut 

yang kemudian ketiganya merasa direndahkan oleh Arthur. Ketiga pegawai 

tersebut akhirnya merundung Arthur, memukulinya hingga terjatuh. Arthur 

bangkit dan menodongkan pistol pemberian Barry kemudian menembakkannya 

ke perundungnya. 

Berita di televisi menampilkan kematian ketiga pegawai perusahaan 

tersebut sebagai berita utama. Thomas Wayne, pemilik perusahaan tersebut 

memberikan peringatan kepada pembunuhnya. Wayne mengatai pembunuh 

tersebut dalam identifikasi polisi membunuh ketiga pegawainya dengan riasan 

badut, menurut Wayne itu merupakan tindakan pengecut dari kalangan kelas 

bawah. 

Atas penyataan Wayne tersebut, masyarakat kelas bawah memprotes 

pernyataan Wayne sebagai orang kaya yang juga kandidat mayor kota Gotham. 

Pernyataannya tersebut membuat kota Gotham riuh dengan para pemrotes. 

Arthur sebagai pembunuh, “badut pengecut” bagi Wayne, didukung oleh massa 

kelas bawah sebagai simbol perlawanan terhadap kelas atas dengan slogan “kill 

the rich” 

Seorang pegawai dari acara Murray Franklin menelepon dan meminta 

Arthur untuk tampil di acara itu.”Arthur setuju dan berencana bunuh diri di acara 

itu. Saat ia bersolek dan”mengenakan pakaiannya, ia yang memegang gunting 

kecil dikunjungi oleh dua rekan kerja lama yang ingin memberikan 

belasungkawa atas kematian ibunya. Arthur malah menusuk leher dan mata salah 

seorang di antaranya dengan gunting itu, lalu”membenturkan kepalanya berkali-
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kali hingga tewas saat itu juga. Arthur membiarkan salah satu yang lain tetap 

hidup karena kebaikan kepadanya pada masa lalu. 
Sebelum acara itu dimulai, Arthur meminta Murray memperkenalkannya 

sebagai Joker, sebuah olok-olok Murray beberapa waktu yang lalu terhadapnya. 

Acara itu berlangsung dengan lancar seperti biasanya, tetapi Arthur malah terus-

menerus mengakui pembunuhan di kereta bawah tanah itu dan mempertanyakan 

kemunafikan masyarakat yang menyanjung ketiga pemuda itu sembari 

merendahkannya, dengan menyebut masyarakat lebih memilih menginjak 

mayatnya di jalan raya alih-alih menguburkannya”secara layak. Murray berusaha 

menenangkan suasana, tetapi Arthur tidak menggubrisnya. Arthur langsung 

menembak mati Murray tepat di kepalanya saat itu juga, sehingga banyak 

penonton yang lari ketakutan dan ia ditangkap polisi karenanya. Dalam 

perjalanan ke kantor polisi, Arthur melihat Gotham sedang”dirundung kekacauan 

oleh pengunjuk rasa. Satu di antara pengunjuk rasa mengejar keluarga Wayne 

hingga ke sebuah lorong dan menembak mati Thomas serta Martha, sehingga 

Bruce hanya bisa terpaku dengan keadaan itu sembari menangisi kepergian orang 

tuanya. Mobil yang ditumpangi Arthur ditabrak ambulans”yang dikemudikan 

sejumlah pengunjuk rasa, sehingga kedua polisi di mobil itu tewas, sementara 

Arthur selamat dengan sejumlah luka di tubuhnya. Mereka”langsung 

menyelamatkan Arthur saat itu juga dan membaringkannya di sebuah mobil. 

Arthur tersadar dan bangkit dari siumannya, sehingga pengunjuk 

rasa”merayakannya dengan penuh gegap gempita, yang ditanggapi dengan 

tarian”Arthur. 
Scene berganti dengan latar ruangan bercat putih dengan Arhur yang 

merokok duduk berhadapan dengan psikiater yang mengajukan beberapa 

pertanyaan kepadanya. Arthur menjawab singkat bahwa psikiater tidak akan 

mengerti. Scene kemudian berganti pada sosok Arthur yang berjalan keluar 

ruangan dengan sol sepatu yang meninggalkan bekas darah. 

 

2. Interpretasi Film “Joker” 

 Tanda-tanda yang dianalisis pada film “Joker” diberi batasan pada tanda yang 

hanya terkait dengan pemeran dengan riasan badut sebagai simbol humor, sehingga 

elemen-elemen lain yang tidak berkaitan akan diabaikan. 

Penganalisaan dilakukan dengan membagi antara makna denotasi, makna 

konotasi, dan mitos sehingga hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Interpretasi Film “Joker” 

Sumber: Olahan Peneliti, 2020 

Adegan 1 

Penanda Petanda  

 

 
 

Riasan badut, tersenyum, 

air mata 

Denotasi 

Tokoh utama menangis tetapi memaksa dirinya untuk tersenyum dengan menarik 

ujung bibirnya ke atas. 

Konotasi 

Tokoh utama yang berprofesi sebagai badut sewaan menngisyaratkan sebagai buruh 

yang hanya menjajakan tenaganya sebagai komoditi. 

Sedangkan, ekspresi tangis mengisyaratkan kesedihan yang menimpa tokoh utama. 

Peneliti mendapati konotasi pada adegan ini berupa kesenjangan kelas sosial dimana 

tokoh utama merepresentasikan buruh yang menangisi kehidupannya dikarenakan 

tidak diperlakukan adil dalam sosial. Buruh yang hanya bermodalkan tenaga sebagai 

komoditi berusaha terus menyambung kehidupannya melalui pekerjaan yang tidak 

pernah dapat menaikkan taraf kehidupannya. 

Mitos 

Buruh selalu identik dengan perjuangan melawan ketidakadilan kelas. Buruh yang 

hanya dapat menjual tenaganya sebagai komoditi kerap menjadi objek ketidakadilan 

bagi kelas penguasa. Kurangnya jaminan kesejahteraan baik berupa job secure 

maupun pada financial secure membuat buruh tidak pernah dapat menaikkan taraf 

kehidupannya. Serta kerjasama antar pengusaha dan penguasa menjadikan kurang 

optimalnya perlindungan terhadap buruh. 

Teknik pengambilan gambar dalam adegan ini ialah dengan menggunakan 

sudut Eye angle dan type of shot berupa close up. Eye angle dalam teknik pengambilan 

gambar menunjukkan objek setara dan memperlihatkan emosi lebih jelas digabungkan 

dengan type of shot berupa close up yang menegaskan emosi tokoh lewat ekspresinya. 

Joker dalam adegan ini menangis memperlihatkan emosi kesedihannya. 
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Adegan 2 

Penanda Petanda 

 

   
 

 
 

Dua orang bersetelan jas, 

satu orang dengan riasan 

badut, dipukuli, luka tembak 

di kepala salah satu pria 

bersetelan jas. 

Denotasi 

Tokoh utama dipukuli oleh dua orang pria berpakaian jas dan berambut klimis yang 

kemudian dibunuh oleh tokoh utama dengan menembak kepalanya 

Konotasi 

Penyerangan oleh dua orang bersetelan jas terhadap warga biasa yang berprofesi 

sebagai badut mengisyaratkan perlakuan kelas atas yang mengintimidasi dan 

cenderung semena-mena terhadap kelas bawah. 

Peneliti melihat bagaimana sikap kelas atas terhadap kelas bawah yang cenderung 

semena-mena dan mengintimidasi. Setelan jas merupakan konotasi dari kelas atas 

yang cenderung rapi disebabkan pekerjaan dengan tenaga yang minim dibanding 

kelas bawah yang hanya dapat menjual tenaganya sebagai komoditi yang dalam 

adegan ini disimbolkan sebagai sosok Arthur sebagai warga kota biasa yang mesti 

berjuang untuk hidupnya dengan bekerja sebagai badut. 

Sedangkan simbol badut dikonotasikan sebagai humor, riasan yang meriah dengan 

senyum besar di bibir menjadikan simbol badut erat kaitannya dengan humor atau 

kebahagiaan. 

Mitos 

Merupakan hal yang wajar bagi masyarakat di kota Gotham jika ada perlakuan 

semena-mena terhadap kelas bawah. Tindakan semena-mena dari kelas atas seakan 

dapat diterima dan bahkan menjadi suatu kewajaran jika kelas atas melakukan 

tindakan yang tidak berkeadilan. Hal demikian terjadi dikarenakan regulasi yang 

hanya menguntungkan pihak yang berkepentingan. Adanya kerja sama antara 
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pemerintah dan elite (pebisnis dan politisi) yang membuat kesepakatan-kesepakatan 

ilegal untuk saling mendukung dan melindungi. 

Teknik pengambilan gambar dalam adegan ini ialah dengan menggunakan 

sudut Low angle. Low angle dalam teknik pengambilan gambar menunjukkan objek 

lebih superior dan menekan. Kedua pria bersetelan jas yang memukuli Arthur menjadi 

terlihat superior. Dengan teknik pengambilan gambar ini kedua pria yang 

menyimbolkan masyarakat kelas atas itu lebih dominan dan superior dibanding Arthur 

seorang warga biasa yang berprofesi sebagai badut sewaan. 

 

Adegan 3 

Penanda Petanda 

 

 
 

 
 

Halte kereta api bawah 

tanah, seorang dengan 

riasan badut, menodongkan 

pistol, seorang bersetelan 

jas tersungkur, pistol 

menembak. 

Denotasi 

Tokoh utama menodongkan pistol ke arah pemuda dan menembakkannya. 

Konotasi 

Penyerangan balik dari warga biasa terhadap salah seorang pemuda yang bersetelan 

jas mengisyaratkan bahwa adanya perjuangan dan usaha membela diri dari kelas 

bawah. Kesadaran kelas bawah akan ketidakadilan yang dilakukan kelas atas 

memicu perlawanan kelas bawah terhadap kelas atas. 

Simbol kelas bawah yang dibawa Arthur beserta simbol humor dalam riasan 

badutnya membunuh seorang pria bersetelan jas sebagai simbol kelas atas, di sebuah 

halte kereta api bawah tanah. 
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Peneliti melihat konotasi pada adegan ini merupakan bentuk perlawanan balik kelas 

bawah saat sebelumnya ditindas oleh kelas atas. Konflik antarkelas menjadi narasi 

yang ditimbulkan dalam adegan ini. Dimana ada sentimen kelas bawah yang berhasil 

“menjatuhkan” kelas atas dengan perlawanan. 

Mitos 

Konflik antarkelas berawal dari kesadaran kaum kelas bawah akan ketertindasan dan 

tindakan tidak adil dari kelas atas. Perlawanan kelas bawah selalu diidentikkan 

dengan narasi pemberontakan atau subversif. Hal itu diafirmasikan oleh masyarakat 

luas sebab regulasi atau hukum-hukum yang dibuat selalu berasaskan kepentingan 

elite. Kerjasama antara negara dan elite menjadikan hukum “berat sebelah” dan 

hanya menguntungkan kelas atas. Perjuangan kelas bawah akan terwujudkan ketika 

kesadaran akan adanya gap antarkelas yang cenderung memihak kelas atas. 

Perjuangan tersebut akan terlaksana jika adanya perlawanan kelas bawah terhadap 

ketidakadilan kelas atas. 

Teknik pengambilan gambar dalam adegan ini ialah dengan menggunakan 

sudut Low angle dan type of shot berupa close up di frame pertama. Low angle dalam 

teknik pengambilan gambar menunjukkan objek lebih superior dan menekan 

digabungkan dengan type of shot berupa close up yang menegaskan emosi tokoh lewat 

ekspresinya. Joker dengan ekspresi yang geram tak tanggung-tanggung membunuh 

pemuda itu. Frame kedua memakai type of shot berupa long shot dengan maksud 

memperlihatkan dengan jelas perbuatan Joker kepada pemuda itu ketika 

menembakinya hingga tewas. 

 

Adegan 4 

Penanda Petanda 

 

 
 

Kumpulan orang memakai 

topeng badut, demonstrasi 
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Denotasi 

Kumpulan demonstran bertopeng badut di tengah kota yang memprotes Thomas 

Wayne. 

Konotasi 

Masyarakat kelas bawah yang berkumpul dan memakai topeng badut diasosiasikan 

sebagai bentuk perlawanan masyarakat kelas bawah melalui demonstrasi dengan 

menuntut keadilan kepada sistem kota dan kelas atas. Kelas bawah yang biasanya 

terdiri dari para pekerja, buruh, tani, masyarakat miskin kota mendapatkan perlakuan 

tidak adil oleh masyarakat kelas atas melalui kesewang-wenangan ataupun regulasi 

yang hanya menguntungkan kelas atas. Demonstrasi sering dilakukan masyarakat 

kelas bawah untuk menunjukkan perlawanan terhadap kelas atas yang menindas. 

Badut (simbol humor) yang merupakan salah satu profesi masyarakat urban kelas 

bawah dipakai simbolnya dan ditampilkan melakukan aksi demonstrasi melawan 

Thomas Wayne, seorang pemilik perusahaan Wayne Enterprises yang juga 

mencalonkan diri menjadi walikota (simbol masyarakat kelas atas).  

Dalam film “Joker”, simbol badut hadir dalam demontrasi yang melibatkan sentimen 

kelas. badut (simbol humor dan juga simbol kelas bawah) menjadi simbol 

perlawanan kelas. simbol humor terlihat dalam setiap aksi demontran menuntut kelas 

atas. 

Mitos 

Demonstrasi menjadi media yang ampuh untuk menyampaikan orasi dan sebagai 

ekspresi kemarahan dan perlawanan balik kelas bawah terhadap kelas atas. 

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan 

masyarakat kelas bawah di hadapan umum yang biasanya bertendensi pada 

penyampaian pendapat dan sebagai penentang kebijakan yang dilaksanakan oleh 

elite yang hanya menguntungkan pihak tertentu (kelas atas). 

Di Indonesia demonstrasi dianggap kekuatan yang paling ampuh agar suara rakyat 

atau minoritas sampai dan didengar oleh elite sebab melibatkan massa dengan motif 

yang sama. 

Teknik pengambilan gambar pada adegan ini ialah dengan sudut tinggi (high 

angle) dan type of shot berupa long shot. Pengambilan gambar demikian bermaksud 

untuk mengekspose kerumunan dari atas dipadukan dengan long shot sehingga 
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menunjukkan progress atau bagaimana posisi subjek mempunyai hubungan dengan 

yang lain. 

 

Adegan 5 

Penanda Petanda 

 

 
 

Di pingir jalan, 

seorang dengan 

topeng badut 

memecahkan kaca 

mobil, mobil 

dengan kaca pintu 

depan yang pecah. 

Denotasi 

Pemeran pembantu berkostum badut menghancurkan kaca mobil yang terparkir di 

pinggir jalan. 

Konotasi 

Pemberontakan masyarakat kelas bawah dengan mengancurkan fasilitas-fasilitas 

kelas atas sebagai bentuk ekspresi kemarahan saat “suara” kelas bawah tidak 

diacuhkan oleh kelas atas. 

Mobil diasosiasikan sebagai simbol kekayaan masyarakat urban kelas atas 

dihancurkan oleh salah satu demonstran aksi yang memakai badut sebagai simbol 

humor. 

Dalam film ini, simbol humor kembali hadir dalam konflik antarkelas. Topeng badut 

kembali hadir dalam pemberontakan masyarakat kelas bawah 

Mitos 

Umumnya masyarakat percaya kondisi urban akan dapat memajukan kehidupan 

masyarakat baik dari segi ekonomi ataupun tatanan kehidupan yang aman dan damai. 

Gotham disimbolkan sebagai kota distopia dimana anggapan mengenai itu tidak 

ditemui di sana. Polisi yang korup, regulasi yang rancu, dan elite yang rakus akan 

harta dan jabatan membuat kondisi masyarakat di kota berbanding terbalik dari 

anggapan masyarakat pada umumnya. Tuntutan finansial dan material mengubah 

pola hidup agar dapat terus survive dalam kondisi yang tertindas di dalam kota. 

Ketidakadilan menjadi hal yang paling nyata. 

Kesadaran masyarakat akan adanya ketidakadilan tersebut memberikan motif 

kolektif pada mereka yang tertindas. Demonstrasi menjadi jalan untuk 

menyampaikan aspirasi. Saat demonstrasi tak didengarkan oleh elite, dan 

ketidakadilan menjadi hal yang wajar, pemberontakan pun dijalankan. Insureksi atau 

pemberontakan dengan menghancurkan fasilitas-fasilitas kelas atas merupakan salah 
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satu cara perlawanan kelas bawah terhadap eksploitasi kekayaan oleh kelas atas. 

Insureksi merupakan cara yang ekstrem agar kemarahan yang disampaikan dapat 

tersampaikan dengan jelas. 

Teknik pengambilan gambar pada adegan ini yaitu dengan menggunakan sudut 

sejajar mata (eye level angle) dan type of shot berupa long shot untuk mengambil secara 

luas massa aksi dan situasi di tengah kota serta melihat dengan jelas aksi yang 

dilakukan demonstran. 

 

Adegan 6 

Penanda Petanda 

 

 
 

 
 

Joker dengan riasan badut 

menari, kerumunan massa. 

Denotasi 

Tokoh utama menari di atas mobil polisi di tengah-tengah kerumunan. 

Konotasi 

Humor menjadi bentuk perlawanan dari keteraturan. Kekacauan yang dibuat oleh 

masyarakat kelas bawah merupakan perlawanan terhadap hukum-hukum yang dibuat 

sesuai kepentingan elite. Regulasi yang sering hanya menguntungkan satu pihak 

(kelas atas) yang mempunyai kepentingan tertentu biasanya digunakan untuk 

menindas dan mengeksploitasi kelas bawah. Maka dari itu, perjuangan kelas menjadi 

suatu bentuk mempertahankan hak dan keadilan kelas. Perjuangan pun diusahakan 

dengan media apa saja, termasuk humor. Salah satu bentuk perlawanan ialah dengan 

narasi-narasi satire disampaikan dengan guyon dan menyinggung kelas atas. 
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Dalam film “Joker”, humor dipakai untuk “menjatuhkan” Thomas Wayne yang 

menyimbolkan kelas atas. Simbol humor ditunjukkan oleh Joker dengan riasan badut 

(simbol humor tetrikal) menari diatas mobil polisi (simbol keteraturan). 

Terdapat signifikansi sosial dalam kasus humor Joker kepada Thomas Wayne. 

Humor memiliki fungsi sosial, sebagai koreksi dan kritik terhadap yang lain dalam 

lingkungan kolektif. 

Mitos 

Humor selalu berlaku pada kelompok sosial tertentu dan mempunyai fungsi sebagai 

koreksi sosial. Humor dapat menjadi simbol perlawanan dalam konflik antarkelas. 

Humor dapat menjadi media revolusi kelas. 

Dalam perjalanannya ke kantor polisi, mobil yang ditumpangi Joker di tabrak 

oleh truk yang dikendarai oleh salah satu demonstran. Setelah tabrakan terjadi kedua 

polisi yang mengantar Joker, tewas, sedangkan Joker selamat. Joker yang selamat 

digotong beramai-ramai oleh massa aksi dan diangkat ke atas mobil polisi. Setelah 

Joker siuman dia berdiri ditengah kerumunan di kota Gotham yang tengah kacau dan 

melukiskan senyuman di bibirnya dengan darahnya. Kembali simbol badut 

diperlihatkan oleh sosok Joker di tengah kacaunya situasi kota. Badut yang tergambar 

pada riasan Arthur, menari diatas mobil polisi, sebuah simbol keteraturan. Badut 

digambarkan sebagai bentuk kekacauan (Chaos) yang melawan keteraturan (Order). 

Teknik pengambilan gambar pada adegan ini dengan menggunakan sudut tinggi 

(high angle) dengan posisi kamera yang di-tilt down dan dengan type of shot berupa 

medium shot dengan background massa aksi. Teknik ini digunakan agar situasi dan 

kondisi serta emosi dan ekspresi Joker dan massa aksi pada saat itu terlihat jelas. 

3. Pembahasan Representasi Humor dalam Film “Joker” 

Setelah menguraikan serta menjabarkan tanda-tanda dalam film “Joker” yang 

tersimbolisasi baik dalam tiga stimulan makna yaitu narasi, suara, dan visual yang 

kemudian”menghasilkan makna pada tataran makna pertama yaitu denotasi yang 

selanjutnya peneliti”melangkah pada tingkatan makna konotasi yang tidak sekadar 
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memiliki makna tambahan”namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif 

yang melandasi”keberadaannya. Kemudian akan dipahami sebagai representasi konsep 

humor yang berusaha ditampilkan dalam film tersebut. Berikut uraian makna humor 

dalam film “Joker”. 

a. Badut Sebagai Simbol Humor 

Badut merupakan sebuah profesi penghibur yang sudah ada sejak lama, ciri 

khas badut ialah dandanannya yang meriah dan tingkah jenakanya yang membuat orang 

terpingkal. Bedak tebal dan rona pada pipi dan hidung yang mentereng serta merah 

lipstick yang membentuk senyuman di bibirnya menjadikan badut terlihat begitu 

ekspresif, penuh dengan emosi positif, dan tentunya guyon. Badut lantas identik dengan 

humor, sebuah konsep timbulnya tawa dan bahagia.  

Menurut sejarahnya badut sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan Romawi 

kuno. Badut menjadi “budak tawa” bagi orang-orang kaya pada zaman itu. Badut 

dipekerjakan untuk menghibur orang-orang kaya yang stres lewat komedi teatrikalnya. 

Badut juga turut menghibur di jalan-jalan dengan berpantomim guna mencari nafkah. 

Badut dari zaman ke zaman berkembang menjadi sebuah kata yang lebih luas 

maknanya dan sebuah profesi yang lebih luas jenisnya. Kata badut menjadi sebuah kata 

yang selalu menunjukkan kelucuan yang tak selalu identik dengan profesinya. Begitu 

juga pada profesinya, badut tidak hanya lagi disewakan untuk tampil kepada orang-

orang tertentu. Profesi badut sudah dapat dengan bebas disewa oleh siapa saja, bahkan 

jika disewa hanya untuk memegang papan iklan seperti Arthur dalam film “Joker”. 

Dalam film “Joker”, Arthur sebagai tokoh utama dalam cerita mempunyai 

profesi menjadi badut sewaan. Pekerjaannya memaksanya agar dapat terus terlihat 

bahagia sesuai dengan riasan pada wajahnya. Masyarakat menuntutnya agar terus 
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terlihat jenaka dan bahagia sebab badut menjajakan hal itu. Humor merupakan konsepsi 

dari timbulnya tawa dan badut bekerja dengan menjajakan praktisnya. Tak ayal bagi 

masyarakat pada umumnya menganggap badut sebagai simbol dari humor. 

Melalui stigmatisasi masyarakat tersebut industri hiburan mencoba 

menampilkan sisi lain dari profesi humor itu. Film “Joker” salah satunya, mengambil 

alur seorang dengan profesi badut yang mengalami begitu banyak tragedi dalam 

hidupnya sehingga memengaruhi konsep humor yang dibawanya. “Joker” membawa 

simbol badut dengan konsep humor ke ranah yang lebih ekstrem. Bahwa humor adalah 

bentuk kritik terhadap kelas atas. 

Tawa timbul disebabkan oleh kontradiksi antara konsep dan objek nyata. 

Keganjilan pada kenyataan dengan konsep yang telah dipikirkan melalui beberapa 

hubungan. Bergson menjelaskannya lebih utuh, bahwa humor terdapat dalam segala 

rigiditas. Orang tertawa setiap saat pada seseorang yang memberi kita kesan bahwa ia 

seperti benda.3 Hal yang lucu merupakan kritik di dalam relasinya terhadap keteraturan 

dan cita-cita sosial. Dalam film “Joker”, sifat “Joker” diasumsikan sebagai lawan dari 

keteraturan (order). Joker merupakan simbol dari kekacauan (chaos) dari sistem dunia 

yang begitu mekanis, kaku dan teratur. 

Humor berada dalam lingkup kelompok sosial tertentu dan mempunyai fungsi 

sebagai koreksi sosial. Humor dapat berfungsi kritik bagi apa saja yang mestinya 

bersifat elastis tetapi berlaku mekanis. Konflik antarkelas contohnya, adanya 

perbedaan kelas mestinya diekspresikan melalui kerja sama yang baik antarkelas. 

Keuntungan yang lebih dari kelas atas menjadikannya bersifat mekanis dengan meraup 

sebanyak-banyaknya keuntungan dari komoditas dengan tanpa memperdulikan kelas 

                                                      
3Henri Bergson, Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic, terj. Cloudesley Brereton 

& Fred Rothwell, (New York: The Macmillan Company, 1913) h. 20. 
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lain yang hanya dapat menjual tenaganya. Lantas konflik menjadi hal yang elastis 

sebab konflik adalah ekspresi melawan tindakan mekanistis kelas atas. 

Setelah memaparkan simbol-simbol humor dalam ulasan denotasi, konotasi, 

dan mitos, berikut hasil interpretasi adegan yang telah dikategorikan berdasarkan 

simbol humor dalam film “Joker”: 

Adegan 1: Kesenjangan Sosial 

Bahasa yang digunakan dalam adegan pertama merupakan bahasa pesan dalam 

bentuk visual. Pada gambar dapat dilihat Arthur Fleck yang merias wajah sebagai badut 

menangis sembari menarik ujung bibirnya keatas sehingga menyerupai senyuman. 

Peneliti menginterpretasikan sebagai bentuk ekspresi sedih tokoh utama yang 

berprofesi sebagai buruh. 

Peneliti dapat mengambil makna dari bahasa pesan yang disampaikan dalam 

film “Joker” adegan pertama bahwa buruh sebagai sosok yang dimarjinalkan 

mengalami begitu banyak tragedi yang ditanggungnya dalam usahanya 

mempertahankan hidup. 

Adegan ini berawal dengan suara dari pembawa acara di radio mengabarkan 

berita mengenai permasalahan pada kota Gotham, dengan narasi berita yang masih 

terdengar kemudian Arthur masuk dalam frame dengan mengangkat ujung bibirnya 

sehingga menyerupai senyuman sembari menangis. Peneliti menginterpretasikan 

bahwa buruh tidak pernah nyaman dengan kondisi mereka yang selalu dijadikan 

subordinasi dalam kelas sosial. Adanya kesenjangan sosial antar kelas yang terlampau 

jauh juga kerjasama antar penguasa dan pengusaha membuat nasib buruh sulit berubah. 

Sulitnya memobilisasi taraf kehidupannya diekspresikan dalam adegan ini sebagai 

tangisan. 



57 

 

Adegan 2: Penindasan Kelas Atas terhadap Kelas Bawah 

Representasi dalam kaitannya dengan konflik antar kelas sosial ditunjukkan 

melalui ketiga pria bersetelan jas yang melakukan tindakan intimidasi dengan 

memukuli Arthur hingga tersungkur. Peneliti menginterpretasikan ketiga pria 

bersetelan jas sebagai simbol kelas atas yang kerap berpakaian rapi sedangkan Arthur 

sebagai simbol kelas bawah yang berprofesi sebagai badut sewaan. 

Pada adegan ini penindasan kelas atas ditampilkan dari tindakan ketiga pria 

bersetelan jas tadi yang memukuli Arthur. Pemukulan tersebut diindikasikan sebagai 

bentuk intimidasi bahwa kelas atas lebih berkuasa dibanding kelas bawah. 

Dalam kenyataannya, intimidasi kelas atas tidak melulu berupa pukulan secara 

fisik kepada kelas bawah. Kerja sama antara penguasa dan pengusaha yang akhirnya 

memunculkan regulasi atau hukum-hukum yang tidak adil dan memberatkan kelas 

bawah juga merupakan bentuk intimidasi. Perlakuan tidak adil tersebut sejak dulu 

terjadi. Bagaimana sistem kapitalis negara mengafirmasi penindasan-penindasan kelas 

tersebut. Kerakusan pemilik modal serta diuntungkannya mereka melalui regulasi  

negara yang telah bekerja sama sebelumnya membuat kelas pekerja terus-menerus 

mengalami ketertindasan. Kelas pekerja yang hanya bermodalkan tenaga sebagai 

komoditi untuk menyambung hidupnya dihadapkan oleh pilihan terus bekerja namun 

tertindas atau bebas tetapi mati muda. 

Adegan 3: Perlawanan Kelas Bawah 

Dalam adegan ini Arthur Fleck menembaki kedua pria bersetelan jas yang 

memukulinya hingga tewas. Satu pria melarikan diri dengan kaki yang tertembak, 

namun sebelum sempat meninggalkan halte kereta api pria tersebut ditembaki oleh 

Arthur hingga tewas tersungkur. Peneliti menginterpretasikan adanya sikap perlawanan 
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Arthur yang menyimbolkan kelas pekerja dengan ketiga pria bersetelan jas yang 

menyimbolkan kelas borjuis. 

Walau dalam adegan tersebut sikap Arthur begitu beringas dengan membunuh 

ketiga pria bersetelan jas tadi namun peneliti menginterpretasikan hal tersebut sebagai 

simbol perlawanan dari kelas pekerja. Pada adegan sebelumnya Arthur dipukuli hingga 

tersungkur, dan pada adegan ini Arthur melawan balik dengan membunuh mereka. Ini 

mengisyaratkan bahwa kelas pekerja dapat melakukan perlawanan dengan 

“membunuh” penindasan yang terjadi. 

Adegan 4: Demonstrasi sebagai Bentuk Perlawanan 

Pada adegan keempat, bidikan kamera mengambil secara luas massa aksi 

demonstrasi di depan gedung Thomas Wayne yang memakai topeng badut, memprotes 

narasi Wayne yang mengatakan bahwa warga kelas bawah Gotham adalah badut (yang 

lebih pantas untuk ditertawakan). Papan-papan protes banyak bertuliskan kritik keras 

terhadap calon Wali Kota Gotham itu. 

Peneliti menginterpretasikan adegan itu sebagai representasi bentuk 

perlawanan secara kolektif kelas pekerja dalam memperjuangkan keadilan yang 

direnggut oleh kerakusan kelas atas. Demonstrasi merupakan media dalam mengkritik 

kaum penguasa. Gerakan perlawanan secara kolektif dapat membuat pihak penguasa 

mau tidak mau mendengarkan kritik dari pihak yang tertindas. Adanya narasi konflik 

antar kelas di gambarkan melalui sosok Thomas Wayne sebagai calon Wali Kota dan 

juga pemilik perusahaan Wayne Enterprises sebagai kelas atas yang secara gamblang 

mengatakan bahwa masyarakat miskin kota hanya badut. 

Narasi itu kemudian menjadi motif perlawanan masyarakat kelas bawah yang 

merasa dihinakan. Mereka secara kolektif berkumpul dan berorasi melalui demonstrasi 
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yang dilakukan di depan gedung Thomas Wayne. Ini mengisyaratkan bahwa 

demonstrasi kerap menjadi media masyarakat kelas bawah atau kaum yang tertindas 

menyuarakan haknya. Merupakan bentuk perlawanan dengan mengkritik kebijakan 

pihak penguasa dengan berorasi pada saat demonstrasi. 

Adegan 5: Insureksi sebagai Ekspresi Kemarahan 

Pada adegan ini, demonstrasi telah berlangsung beberapa hari dan mulai 

meluas. Kota Gotham kacau dikarenakan massa aksi mulai merusak fasilitas-fasilitas 

kota. Seorang badut menghancurkan kaca mobil yang terparkir di pinggir jalan menjadi 

pusat pada adegan kelima ini. Peneliti menginterpretasikan adegan ini menunjukkan 

mobil sebagai representasi kekayaan kelas atas yang dihancurkan oleh seorang badut 

yang direpresentasikan sebagai kelas pekerja. 

Insureksi dalam praktiknya bertujuan sebagai media agar ekspresi kemarahan 

dapat langsung tersalurkan kepada kelas atas. Pengrusakan fasilitas-fasilitas negara 

ataupun pada harta kaum kelas atas menyimbolkan kemarahan kelas bawah bahwa 

kelas bawah sebagai kaum tertindas mengalami intimidasi dari pengusaha dan 

penguasa. Penghancuran fasilitas tersebut menjadi dalih bahwa kekayaan yang kelas 

atas dapatkan merupakan hasil dari intimidasi kepada kaum pekerja. 

Adegan 6: Humor sebagai Resistensi 

Dalam adegan keenam, interpretasi peneliti terhadap simbol yang ditampilkan 

pada adegan ini merepresentasikan bagaimana humor berperan dalam mengkritik. 

Simbol humor nampak pada sosok Joker yang memakai rias wajah menyerupai badut 

yang berdiri dan menari di atas mobil polisi yang menyimbolkan sistem keteraturan. 

Humor acap kali digunakan sebagai medium kritik. Narasi-narasi satire 

contohnya dan beberapa humor teatrikal juga termasuk. Humor menjadi medium kritik 
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sebab humor memang “dirancang” untuk menertawai keteraturan. Humor”sekilas 

nampak seperti menghina. Tetapi humor selalu berlaku pada kelompok sosial tertentu. 

Dalam sosial, humor berfungsi sebagai kritik. Humor berfungsi mengkritik sifat 

kebendaan manusia yang fleksibel. Segala yang kaku, mekanis, inelastis adalah sesuatu 

hal yang dapat menimbulkan tawa. Tawa yang hadir menjadi sebuah konklusi dari 

kritik itu. Bahwa keteraturan merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan karenanya 

kritik dilontarkan. 

b. Representasi Humor dalam Film “Joker” sebagai Simbol Resistensi Budaya 

Populer 

Dalam budaya populer, film menjadi medium pembawa pesan secara massif. 

Begitu pula dengan film “Joker”, pesan itu dibawa ke dalam ranah film psikodrama 

yang terkesan begitu kelam. Joker seolah memperlihatkan bagaimana beringasnya dia 

sebagai tokoh penjahat dalam film yang lain. Tetapi pada film “Joker”, latar belakang 

kekejaman sosok Joker diperlihatkan. Perang antar narasi film antara sosok penjahat 

Joker dalam film Batman dengan film “Joker” yang rilis tahun 2019. Seolah tindak 

kejahatan dan keberingasan sosok penjahat Joker dalam film Batman itu dapat ditolerir 

setelah mendapati kisah otentik dari sosok Joker dalam film “Joker”. 

Film yang bertema latar belakang penjahat kini marak diproduksi oleh beberapa 

rumah produksi di Holywood. Disney misalnya, membuat satu kisah orisinil dari 

Maleficent, seorang penyihir jahat dari kisah Putri Tidur (Snow White) yang berjudul 

serupa nama antagonis dari film “Snow White” yaitu “Maleficent”. Mengangkat kisah 

penjahat dianggap menarik bagi penikmat film pada umumnya sebab, seolah kisah dari 

penjahat tersebut menjadi motif mengapa ia menjadi sosok antagonis pada film yang 

berbeda. 
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Sama seperti “Maleficent” film “Joker” menjadi banyak peminatnya sebab 

menceritakan secara orisinil motif dibalik tindak kejahatan yang dilakukan si maniak 

gila, Joker dari film superhero “Batman”. Kisah sosok yang dikenal antagonis tersebut 

seolah dapat termaafkan segala tindakan kejahatannya melawan protagonis. Kisah 

Joker tersebut dapat diterima dan menarik perhatian banyak orang sebab kisahnya 

mewakili lingkungan sosial. Bagaimana stigma sosial terhadap orang berpenyakit 

mental atau tentang perbandingan gaya hidup antar kelas sosial menjadi narasi utama 

dalam alur tersebut. “Joker” mengisahkan itu dengan sosok Arthur yang melewati hari-

harinya di kota distopia Gotham dengan berjuang melawan kebiasaan-kebiasaan sosial 

mendiskreditkan kaum terpinggirkan. Seperti manusia pada umumnya, sosok Arthur 

pun menjadikan humor sebagai katarsis melawan tragedi hidupnya. 

Tentang bagaimana simbol humor terdapat dalam tiap-tiap adegan di film ini 

ialah pada riasan badut yang ditampilkan. Adegan-adegan dalam film “Joker” 

menampilkan simbol humor klasik dalam riasan wajah Arthur Fleck. Badut selalu 

diasumsikan sebagai sosok yang menggembirakan dan menyenangkan seperti pada 

riasan yang dipakainya, riasan meriah diwajah dan dengan gincu yang dirias 

membentuk senyum lebar dibibir. Pada adegan di awal film ini Arthur Fleck sebagai 

sosok badut ditampilkan berbeda melalui tetesan tangis yang keluar dari matanya. 

Sosok badut dalam film ini digambarkan dapat juga mengalami kemalangan nasib, 

tragedi, yang dapat membuat sosok badut bersedih. Adegan film ini berada di menit-

menit awal film. Ini menunjukkan bahwa film ini seolah memperkenalkan sisi lain dari 

humor melalui sosok badut, sebuah simbol klasik dari humor. 

Humor dalam pandangan Bergson bahwa sesuatu yang lucu selalu berakar dari 

tingkah laku inelastis, kaku, dan infleksibel. Inti komedi dalam pandangan Bergson 
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terletak pada rigiditas. Bergson menjelaskannya dalam beberapa prinsip umum yang ia 

tulis di dalam esainya Le Rire yang dalam terjemahan Bahasa Inggrisnya Laughter 

yang terbit pada tahun 1900. “We laugh everytime a person give us the impression of 

being a thing” dan “and so we laugh at anything rigid, ready-made, mechanical in 

gesture, attitude and even facial expression” menjadi kalimat kunci untuk memahami 

konsep humor menurut Bergson.  

Melibatkan konsep humor Bergson dalam film “Joker”, bahwa tragedi adalah 

sesuatu yang kaku dan mekanis sehingga Arthur menjadi seseorang yang “impersonate 

of being a thing”. Arthur menjadi bersifat kebendaan karena turut akan tragedi  yang 

kaku itu yang kemudian ia sadari dan berubah sosok menjadi Joker. Joker adalah 

antitesa dari Arthur. Arthur yang kaku ditertawai oleh Joker yang fleksibel. Arthur 

adalah simbol tragedi dan sosok joker adalah humornya. 

Humor”sekilas nampak seperti menghina. Tetapi humor selalu berlaku pada 

kelompok sosial tertentu. Dalam sosial, humor berfungsi sebagai kritik. Humor 

berfungsi mengkritik sifat kebendaan manusia yang fleksibel. Segala yang kaku, 

mekanis, inelastis adalah sesuatu hal yang dapat menimbulkan tawa. Joker membawa 

konsep humor itu untuk mengkritik Arthur yang kaku sebab menerima tragedi begitu 

saja tanpa adanya usaha untuk melawan. Sosok Joker kemudian menjadi simbol kritik 

kota Gotham yang dinilai tidak adil terhadap kaum kelas bawah saat Thomas Wayne 

seorang calon walikota menggunakan kata badut untuk mengejek kaum kelas bawah 

sebagai masyarakat gagal yang pantas untuk ditertawai. 

Film “Joker” sebagai medium propaganda ideologi merepresentasikan kelas 

bawah sebagai bentuk imaji buruk. Dalam analisis peneliti dalam film “Joker” 

menggunakan semiologi Roland Barthes, Joker (Arthur) direpresentasikan sebagai 
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kelas pekerja dengan asumsi bahwa sejak awal film, alurnya memproyeksikan Arthur 

sebagai rakyat miskin kota yang hanya bermodalkan tenaganya untuk dapat 

menyambung hidup. 

Film “Joker” merepresentasikan kelas bawah sebagai kelas yang tertindas dan 

didiskriminasi oleh sosok adikuasa calon Wali Kota Gotham, Thomas Wayne yang 

direpresentasikan sebagai kelas atas. Tentang bagaimana media membentuk citra 

kelompok minoritas, Stuart Hall telah menjelaskannya bahwa media cenderung 

membentuk imaji-imaji buruk mengenai kelompok yang terpinggirkan (secara rasial, 

gender maupun kelas sosial). 

Dalam film “Joker” masyarakat kelas bawah yang terprovokasi atas narasi 

Thomas Wayne, melakukan aksi dengan memakai topeng badut, sebuah simbol klasik 

humor. Dengan kegirangan dan tertawa-tawa para demonstran menghancurkan 

fasilitas-fasilitas kota, menjarah toko-toko, dan merusak properti masyarakat kelas 

atas. Simbol humor dalam film “Joker” direpresentasikan sebagai bentuk kritik dengan 

cara anarkis. 

Bagi Bergson fungsi humor guna menghina sesuatu yang”infleksibel sampai 

bertindak secara manusiawi. Gagasan utama dalam Laughter karya Henri Bergson 

ialah apa yang kita tertawakan pada rigiditas”atau kekakuan mekanistik sebenarnya 

adalah harapan untuk menemukan”kehidupan yang luwes dalam diri manusia. Film 

“Joker” menampilkan simbolisasi badut sebagai humor dan kota distopia Gotham 

sebagai yang kaku. Gotham dengan segala regulasi yang hanya menguntungkan elite 

kelas atas dikritik oleh masyarakat kelas bawah dengan riasan badut, sebuah simbol 

humor.  
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Simbol humor kemudian dipakai bersama oleh masyarakat kelas bawah dalam 

melakukan aksi melawan kaum kelas atas. Slogan “kill the rich” ramai tertulis di mana-

mana. Akibat narasi dari Thomas Wayne yang mengejek kaum miskin kota sebagai 

badut, memantik perjuangan kelas bawah untuk memulai revolusi melawan 

kesewenang-wenangan dan penindasan dari kelas atas. Simbol badut pun menjadi 

sebuah simbol revolusi kelas. Humor yang disimbolkan dengan badut dalam film ini 

ditampilkan sebagai bentuk perlawanan terhadap kaum kelas atas. 

Sentimen kelas bawah selalu disimbolkan sebagai badut dalam film “Joker”. 

Pergerakan revolusi dimulai sejak Arthur membunuh tiga pegawai Wayne Enterprises 

yang merupakan masyarakat kelas atas, yang memukulinya hingga tumbang. 

Pembunuhan yang dilakukan Arthur menggerakkan kesadaran masyarakat kelas bawah 

untuk memulai perlawanan melawan kelas atas. Motif kemudian menjadi kuat saat 

narasi dari Thomas Wayne bahwa pembunuh ketiga pegawainya adalah orang miskin 

dan liar yang Thomas sebut sebagai badut (orang yang pantas ditertawai). 

Setelah itu masyarakat kelas bawah memulai aksi di depan kediaman Thomas 

Wayne. Massa menyeru “kill the rich” sembari memakai topeng badut. Badut menjadi 

satire bagi Thomas Wayne. Masyarakat ingin menunjukkan bahwa masyarakat kelas 

bawah yang pantas ditertawai yang Thomas Wayne sebagai badut bias melakukan 

revolusi dan mengkritik kelas atas.  

Gelombang aksi semakin meluas. Simbol badut ada di mana-mana, seolah kota 

itu dipenuhi dengan humor. Massa aksi mulai tertawa-tawa dengan kegirangan sembari 

melakukan insureksi. Mereka mulai menghancurkan fisilitas kota, menjarah toko-toko, 

dan merusak properti masyarakat kelas atas. Thomas Wayne yang kala itu berada di 

studio bioskop bersama istri dan anaknya seolah tidak memedulikan kritik masyarakat 
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kelas bawah yang begitu masif di sepenjang jalan kota Gotham. Thomas Wayne 

sekeluarga akhirnya keluar dari studio kemudian dihadang oleh salah satu massa aksi 

yang memakai topeng badut. “You get what you deserve” menjadi kalimat terakhir 

yang didengar Thomas Wayne dan istrinya sebelum ia dibunuh oleh “badut” itu. 

Perlawanan kelas bawah ditampilkan dengan begitu ekstrem. Para “badut” 

membunuh orang kaya dan mengacaukan seisi kota. Film ini begitu menggambarkan 

bahwa simbolisasi humor dalam riasan/topeng badut dapat menjadi simbol perlawanan 

perjuangan kelas bawah menumbangkan kelas atas. Meski tidak secara gamblang 

disampaikan pada alur cerita film ini, konflik minor dalam film ini memperlihatkan 

begitu jelas perjuangan kelas menuntut keadilan. 

Dalam hal ini media (film “Joker”) merepresentasikan kelompok marginal 

cenderung barbaristik. Narasi revolusi menjadi momok yang menakutkan sebab film 

“Joker” memproyeksikan perlawanan kelas bawah dengan tindakan yang terkesan 

sadis dan tidak manusiawi. Sedangkan Thomas Wayne (yang terbunuh oleh salah satu 

demonstran) yang merepresentasikan kelas atas dikesankan sebagai sosok adiluhur, 

bersih, rapi dan menjadi korban dari revolusi ganas dari kelas pekerja.  

Thomas Hall mengamati bahwa media cenderung sensitif pada gaya hidup 

kelas menengah ke atas, mayoritas masyarakat yang sudah teratur, sementara kelas 

bawah digambarkan sebagai “kelompok luar”, “di luar konsensus”, dan “cenderung 

tidak teratur”. Media semakin mengagungkan institusi masyarakat, dimana masyarakat 

kelas bawah bermasalah dalam area kekuasaan yang sensitif; diskriminasi, pekerjaan, 

publik, hukum, dan polisi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis film “Joker” maka peneliti menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

Humor melalui simbol badut direpresentasikan sebagai bentuk perlawanan 

kelas. Simbol badut dipakai dalam melakukan revolusi kelas bawah melawan kelas 

atas. Dalam konsep humor Bergson, bahwa humor timbul dari kekakuan, rigiditas, 

keinelastisitasan manusia sehingga nampak seperti benda, dalam film “Joker” 

kekakuan nampak pada tragedi-tragedi urban yang dilakukan oleh kelas atas untuk 

menindas kelas bawah. Antitesa dari hal itu adalah revolusi. Sistem yang tidak adil 

merupakan rigiditas dan dihumorkan melalui revolusi kelas dengan narasi keadilan 

bagi tiap manusia tanpa adanya sekat kelas. Ketertiban yang kaku ditertawai dengan 

tindak kekacauan. Film “Joker” merepresentasikan humor dalam bentuk perlawanan 

kelas. Kejenuhan kelas bawah yang tidak dapat menaikkan taraf hidupnya mulai 

melawan dengan melakukan revolusi kelas dengan memakai topeng badut. Slogan “kill 

the rich” nampak tertulis pada papan-papan protes yang dibawa para badut. Dalam film 

“Joker”, dengan simbol badut pula, revolusi kelas dilakukan. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Secara umum, meningkatkan minat terhadap literatur-literatur tentang humor guna 

memperbanyak kajian serta penelitian terkait humor dalam negeri. 

2. Film dapat menjadi salah satu alternatif guna memperkenalkan ideologi ataupun 

konsep mengenai humor kepada khalayak. 
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3. Bagi mahasiswa, semoga skripsi ini dapat menjadi referensi yang baru mengenai 

humor atau bagaimana film membawa sebuah konsep yang dapat diteliti. Untuk itu 

peneliti mengimbau kepada mahasiswa yang lain agar mempunyai niat meneliti 

kajian mengenai humor ataupun semiotik serta memahami konsep lebih mendalam 

sehingga akurat dalam menganalisis data. 
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