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ABSTRAK 

NAMA : Eko Wardana 

NIM : 50500116086 

JUDUL : Pesan Moral Dalam Film “Tarung Sarung” (Analisis Semiotika 

Roland Barthes) 

 

Penelitian ini mengkaji tentang Pesan Moral yang terdapat dalam Film Tarung 

Sarung. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana makna 

denotatif, konotatif, dan mitos yang terdapat dalam film Tarung Sarung. 2) 

Bagaimana pesan moral yang terdapat dala  m film Tarung Sarung. Jenis penelitian 

ini kualitatif, dengan sumber data yaitu data primer (film Tarung Sarung) dan data 

sekunder (buku referensi). Pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan 

secara menyeluruh pada objek penelitian, serta membaca beberapa literatur (buku, 

artikel, jurnal, internet, skripsi, dan sebagainya).  

Metodologi penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang naturalistik karena dilakukan dengan situasi 

atau kondisi yang alami. Penelitian kualitatif adalah yang memahami fenomena 

tentang apa yang yang terjadi pada subjek penelitian. Adapun analisis yang 

digunakan adalah analisis semiotika roland barthes, dalam teorinya Barthes 

mengembangkan semiotika menjadi 2 pertandaan yaitu denotasi dan konotasi, 

Barthes juga melihat dari aspek lain dari penandaan yaitu mitos.  

Hasil dari penelitian dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, 

yaitu (1) mencerminkan pesan moral yakni berupa pesan moral dalam kategori 

hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan 

hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkungan sosial atau dalam artian 

hubungan manusia dengan sesama. (2) makna pesan moral yang dominan adalah pada 

kategori hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkungan sosial. Makna 

Denotasi yang terdapat pada film “Tarung Sarung” ialah gambaran tentang kehidupan 

sosok lelaki yaitu Deni Ruso yang tidak percaya dengan adanya Tuhan dan Deni 

mengangap bahwa segalanya itu hanya uang yang membuat orang bahagia. 

 Implikasi dari hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan konstribusi 

gagasan dan pemikiran ilmia serta memperkaya pengetahuan mengenai pesan moral 

dalam film “Tarung Sarung” dalam analisis semiotika Roland Barthes. Penelitian ini 

dapat dijadikan rujukan tanpa mengurangi keasliannya, baik itu dalam penelitian di 

bidang jurnalistik secara umum maupun khusus. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan perubahan di kalangan 

masyarakat. Media merupakan teknologi informasi yang mampu membawa 

masyarakat pada pola budaya yang baru. Media massa mempengaruhi masyarakat 

luas dengan berbagai pesan ia sebarkan melalui informasi yang disebarkan khalayak. 

Media massa yang berperan besar dalam memberikan pengaruh terhadap masyarakat 

adalah film. Tidak hanya televise, film menjadi salah satu pilihan hiburan bagi 

khalayak di seluruh dunia. Film merupakan salah satu media massayang di sukai 

sampai sekarang. Terbukti tiap tahunnya di berbagai Negara berlomba-lomba dalam 

memproduksi film dari berbagai genre hingga membuat film tersebut popular di 

kalangan masyarakat. 

Komunikasi merupakan aktivitas manusia yang dilakukan setiap saat. Manusia 

berkomunikasi tidak hanya dilakukan berbicara, menggerakkan tubuh, bahkan saat 

menontonpun dapat dikatakan sebagai suatu proses berkomunikasi. Komunikasi yang 

dilakukan manusia pada dasarnya merupakan proses interaksi sosial melalui pesan. 

Era perkembangan teknologi terutama di bidang penyebaran informasi saat ini telah 

menggunakan media yang sangat beragam, seperti perkembangan jaringan internet 

dan inofasi dari perkembngan teknologi produksi media (cetak dan elektronik). 
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Dengan perkembangan teknologi ini, membuat seseorang dapat berbagi dan menggali 

pengetahuan serta informasi yang lebih luas.
1
 

Komunikasi  dalam konteks massa, atau lazim dikenal dengan komunikasi 

massa, telah banyak didefinisikan akademisi. Diantaranya dikemukakan bittner, 

bahwa komunikasi massa itu pesan yang di komunikasikan melalui media massa pada 

sejumlah besar orang. Defenisi ini menyiratkan makna bahwa komunikasi massa pada 

hakikatnya merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi 

media massa kepada khalayak luas yang anonim. Littlejohn menyebutkan proses 

komunikasi yang demikian dengan konsep media encoding, yaitu proses dimana 

organisasi media memediakan pesannya kepada khalayak. 

Terdapat sejumlah tujuan organisasi media dalam proses penyelenggaraan 

komunikasi massa tadi. Dalam kaitan media massa cetak misalnya, berdasarkan 

identifikasi cooley terdapat media massa pada bentuk-bentuk awal seperti surat kabar, 

majalah dan buku secara umum yaitu berupa usaha pengikisan hambatan isolasi 

diantara penduduk di dunia dan menghasilkan perubahan penting dalam organisasi 

dan fungsi masyarakat.
2
 

Sedangkan media dakwah sifatnya fleksibel dan bisa di sesuaikan dengan 

perkembangan zaman. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana cara dakwah bisa 

menarik minat masyarakat yang menjadi sasaran. Salah satu upaya yang bisa 

                                                             
1
 Perkembangan Era Milenial, https://mediabaru.wordpress.com/perkembangan era 

milenia,(diakses pada tanggal 5 November 2017) 
2
Imran Hasyim Ali,Media Massa, Khalayak Media, The Audience Theory, Efek Isi Media 

Dan Fenomena Diskursif,( Jurnal Online, Vol. 16 No. 1 (2012), h. 48. 

https://mediabaru.wordpress.com/perkembangan
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dilakukan sekarang ini adalah dengan menggunakan perkembangan teknologi untuk 

menopang dakwah, misalnya dengan menggunakan media film.
3
 

Ungkapan moral sering juga disamakan dengan etika, yang berasal dari kata 

ethosdalam bahasa Yunani kuno, yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, 

perasaan, sikap atau cara berfikir. Dalam kamus besar bahasa indonesia etika 

diartikan sebagai (1) ilmu yang mempelajari tentang mana yang baik dan mana yang 

buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), (2) kumpulan asas atau nilai 

yang berkenaan dengan akhlak, Dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut 

suatu golongan atau masyarakat. 

Moral bisa dipandang sebagai ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-

khotbah, patokan-patokan, entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana seharusnya 

bertindak,  agar dapat menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral 

adalah orang-orang dalam berbagai kehidupan dan kedudukan, seperti orang tua dan 

guru, para pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan-tulisan para bijak seperti kitab 

wulangreh karangan Sri Sunan Paku Buwana IV. 

 Sumber dasar ajaran-ajaran adalah tradisi dan adat istiadat, ajaran agama 

agama atau ideologi ideologi tertentu. Sedangkan etika adalah ilmu, bukan sebuah 

ajaran. Jadi etika adalah ajaran-ajaran moral tidak berada pada tingkat yang 

sama.yang mengatakan, bagaimana kita harus hidup bukan etika, melainkan ajaran 

moral. Film merupakan salah satu bentuk media massa yang mampu menarik minat 

                                                             
3
Effendy, Onong Uchjana, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2000), h. 212. 
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penonton dalam mengkomsumsi informasi dengan berbagai macam cara dan film 

juga mempunyai  perang penting dalam memberikan pengaruh bagi masyarakat 

khalayak, sebab film memiliki kemampuan menyampaikan pesan secara unik 

sehingga memberikan dampak yang begitu besar dalam perubahan sosial. 

Media massa mengacu pada teknologi yang digunakan sebagai saluran untuk 

sekelompok kecil orang untuk berkomunikasi dengan lebih banyak orang. Konsep ini 

pertama kali di bahas selama era progresif tahun 1920-an, sebagai tanggapan terhadap 

peluang baru bagi para elit untuk menjangkau khalayak luas melalui media massa 

waktu itu: surat kabar, radio, dan film. Memang, tiga bentuk media massa tradisional 

saat ini masih sama: cetak (koran, buku, majalah), siaran (televisi, radio), dan bioskop 

(film dan dokumenter). Media massa adalah bentuk transportasi komunikasi massa, 

yang dapat didefinisikan sebagai penyebaran pesan secara luas, cepat, dan terus 

menerus kepada audiens yang besar dan beragam dalam upaya untuk memengaruhi 

mereka.
4
 

Film muncul dari kreatifitas. Diperlukan ide-ide, konsep, teknis dan 

memerlukan waktu serta proses yang begitu panjang untuk menghasilkan karya yang 

berkualitas  secara visual dan verbal. Pencarian ide atau gagasan ini dapat dilakukan 

dengan berbagai macam cara seperti mengangkat kisah dari novel, kisah nyata, 

cerpen, puisi, dongeng atau bisa juga berpacu pada cacatan pribadi. Film dapat 

dikatakan sebagai pendidik yang positif. Selain itu, film selalu di waspadai karena 

                                                             
         4  Risma Niswaty, dkk, Etika Komunikasi, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 74. 
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kemungkinan dapat berpengruh negatif,
5
 dan bisa menjadi media komunikasi yang 

menakutkan bila membawa pengaruh negatif dalam pesan film tersebut.
6
 

Film Tarung Sarung merupakan film laga drama indonesia tahun 2020 yang 

disutradarai oleh Archie Hekagery dan diproduksi oleh Starvision Plus. Film yang 

berlatar di Makassar ini dibintangi boleh Panji Zoni, Yayan Ruhian, dan Maizura. 

Film ini tayang secara eksklusif di Netflix pada 31 Desember 2020. Film drama 

action dengan berlatar belakang budaya Sigajang Laleng Lipa (Saling tikam di dalam 

sarung), film bercerita bagaimana cara penyelesaian masalah yang unik dari Sulawesi 

Selatan. Sebuah pertarungan untuk menyelesaikan masalah ini biasanya berakhir 

dengan nyawa terbuang sia-sia. 

Deni Ruso adalah anak tunggal dari pemilik Ruso Corp, perusahaan property 

terbesar di Indonesia. Ayahnya sudah lama meninggal. Sejak kecil Deni diurus oleh 

ibunya. Khas anak manja jakarta yang sok jagoan. Film ini mengisahkan Deni Ruso 

(Panji Zoni) yang lahir dari salah satu keluarga terkaya di Indonesia. Bagi Deni uang 

adalah segalanya, dia bahkan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Semuanya 

berubah ketika ia pergi ke Makassar untuk mengurus bisnis keluarga, dan bertemu 

dengan Tenri (Maizura) seorang gadis aktivis Makassar yang membenci Ruso Corp 

sebagai kapitalis perusak lingkungan. Deni pun menyembunyikan identitasnya untuk 

mendapatkan cinta Tenri. 

                                                             
5
Sumarno Marseli, Dasar-Dasar Apresiasi Film, (Jakarta: PT. Grafindo Widia Sarana 

Indonesia, 1996), h. 85. 
6
Abdul Khalik, Tradisi Semiotika (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 194. 
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Persoalan muncul ketika Sanrego (Cemal Faruk) sang juara pencak silat, 

Tarung Sarung, tidak terima. Deni dipukuli oleh Sanrego. Akhirnya Deni belajar 

dengan Pak Khalid (Yayan Ruhian) seorang penjaga masjid. Dari Pak Khalid, Deni 

tidak hanya belajar Tarung Sarung tapi juga belajar mengenal Tuhannya kembali. 

Menurut peneliti, film ini menjadi menarik untuk diteliti melihat komunikasi dalam 

film ini mengandung banyak pesan moral, seorang anak orang kaya yang awalnya 

tidak mempercayai Tuhan bagi dia uang adalah segalanya, setelah dia berguru Tarung 

Sarung alhasil selain mampu menjuarai pertarungan Tarung Sarung sedikit demi 

sedikit dia sudah mempercayai Tuhan. Berangkat dari pemikiran diatas maka peneliti 

tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul: “Pesan Moral Dalam Film Tarung 

Sarung (Analisis Semiotika Roland Barthes Terhadap Film Tarung Sarung 

Karya Archie Hekagery) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pesan moral yang terdapat dalam film 

Tarung Sarung. Maka penulis membahas bagian-bagian rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaiamana makna denotatif, konotatif, dan mitos yang terdapat pada film 

Tarung Sarung ? 

2. Bagaimana pesan moral yang terdapat dalam film Tarung Sarung ? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada pesan moral dan makna yang terkandung 

dalam film Tarung Sarung. Untuk dapat mengetahui pesan moral yang 

terdapat melalui para aktor dalam film tersebut, peneliti menggunakan metode 

penelitian semiotika Roland Barthes. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menjelaskan fokus penelitian tersebut, maka dapat dijelaskan  

bahwa pesan moral merupakan nasihat yang berisikan wejangan yang 

disampaikan kepada orang lain baik lisan maupun tulisan, tentang bagaimana 

seseorang harus hidup dan bertindak di kehidupannya. Objek dalam penelitian 

ini adalah film, dimana film merupakan suatu kombinasi tentang usaha 

penyampaian pesan melalui gambar yang bergerak, pemanfaatan teknologi 

kamera, warna dan suara. 

Berdasarkan judul film yang menjadi objek penelitian ini adalah 

“Tarung Sarung” maka yang dimaksud disini adalah Deni Ruso (Panji Zoni) 

pada awalnya ia menjalani kehidupan bergelimang materi sejak kecil yang 

membuatnya kehilangan kepercayaan akan keberadaan Tuhan. Semuanya 

berubah ketika ia ke Makassar mengurus bisnis keluarganya, dan bertemu 

dengan Tenri (Maizura) seorang gadis aktivis Makassar yang membenci Ruso 

Corp sebagai kapitalis perusak lingkungan hidup. 
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Persoalan muncul ketika Sanrego (Cemal Faruk) sang juara pencak 

silat, Tarung Sarung tidak terima. Deni dipukuli oleh Sanrego. Akhirnya Deni 

belajar dengan Pak Khalid (Yaya Ruhian) seorang penjaga mesjid. Dari Pak 

Khalid Deni tidak hanya belajar Tarung Sarung tapi juga belajar mengenal 

Tuhannya kembali. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah mengkaji beberapa penelitian terdahulu, ditemukan beberapa skripsi 

yang relevan dengan penelitian ini. Berikut penjelasan penelitian terdahulu, 

diantaranya: 

1. Skripsi berjudul “Pesan Moral Dalam Film Pendek Wanita Besi Produksi 

Pantene Malaysia (Analisis Semiotika Roland Barthes)”, oleh Dwi Retno Sari, 

mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN 

Sunan Ampel Surabaya yang melakukan penelitian pada tahun 2019. Hasil 

penelitian tersebut banyak mengandung pesan moral dalam aspek 

ketidakadilan yaitu a) sikap meremehkan b) penghinaan terhadap wanita c) 

penyisihan wanita d) pandangan buruk masyarakat terhadap wanita. 

Kemudian pesan moral baik yaitu a) pantang menyerah b) wanita yang kuat 

mental.
7
 

2. Skripsi berjudul Pesan Moral Islami Dalam Film Tanda Tanya “?” (Analisis 

Semiotik Model Roland Barthes), oleh Khairun Nisaa Abdillah, Mahasiswi 

                                                             
7
Dwi Retno Sari, Pesan Moral Dalam Film Pendek Wanita Besi Produksi Pantene Malaysia 

(Analisis Semiotika Roland Barthe), (Skripsi Sarjana, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019). 
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Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang meneliti pada tahun 2014. Hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa dalam film tersebut banyak mengandung 

beberapa pesan moral islami. a) pesan moral yang mengacu pada tawadhu. b) 

pesan moral islam yang mengacu pada lemah lembut. c) pesan moral islam 

yang mengacu untuk beramal shaleh. d) pesan moral islam yang mengacu 

pada sikap sabar. e) pesan moral islam yang mengacu pada sikap memaafkan.
8
 

3. Skripsi berjudul Pesan Moral Dalam Film To Kill A Mockingbird (Analisis 

Semiotika Pada Film To Kill A Mockingbird), oleh Jaquiline Melissa 

Renyoet, Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Hasanuddin yang meneliti pada tahun 2014. Hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa dalam film tersebut banyak menunjukkan 

bentuk-bentuk pesan moral yang kuat kepada penontonnya dengan 

menggunakan sejarah, intruksi moral dan perkembangan karakter dalam film. 

Setting Era The Great Deppression dalam film To Kill A Mockingbird 

memberikan petunjuk bagi penonton akan kesulitan finansial yang dihadapi 

orang-orang di selatan Amerika pada saat itu. Khususnya petani kulit putih 

yang miskin. To Kill A Mockinbird  kemudian menetapkan pola fikir dan 

                                                             
 

8
Khairun Nisaa Abdillah, Pesan Moral Islami Dalam Film Tanda Tanya “?”(Analisis 

Semiotik Model Roland Barthes), (Skripsi Sarjana, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014). 
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sikap dari para kaum kulit putih selatan terhadap ras dan budaya lain, yang 

mewakili sentimen banyak orang Amerika pada saat itu.
9
 

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu di atas penulis pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Perbandingan Penelitian Relevan Terdahulu 

Penulis Judul 
Persmaan dengan 

Penelitian ini 

Perbedaan dengan 

Penelitian ini 

Dwi Retno 

Sari 

Pesan Moral 

Dalam Film 

Pendek Wanita 

Besi Produksi 

Pantene Malaysia 

(Analisis 

Semiotika Roland 

Barthes) 

 Objek 

penelitiannya 
sama meneliti 

tentang film 

 Sama-sama 

menggunakan 

metode analisis 

semiotika 

 Sama-sama 
menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

Perbedaan paling 

mendasar pada 

penelitian ini 

terletak pada 

fokusnya, yaitu 

pada film pendek 

“Wanita Besi” 

sedangkan pada 

penelitian ini fokus 

pada film “Tarung 

Sarung” 

Khairun 

Nisaa 

Abdillah 

Pesan Moral 

Islami Dalam 

Film Tanda 

Tanya “?” 

(Analisis 

Semiotik Model 

Roland Barthes) 

 Objek 
penelitiannya 

sama meneliti 

tentang film 

 Sama-sama 
menggunakan 

metode analisis 

semiotika 

 Sama-sama    

menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

Perbedaan paling 

mendasar pada 

penelitian ini 

terletak pada 

fokusnya, yaitu 

pada film “Tanda 

Tanya” sedangkan 

pada penelitian ini 

fokus pada film 

“Tarung Sarung” 

                                                             
9
Jaquiline Melissa Renyoet, Pesan Moral Dalam Film To Kill A Mockingbird (Analisis 

Semiotika Pada Film To Kill A Mockingbird), (Skripsi Sarjana, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014). 
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Jaquiline 

Melissa 

Renyoet 

Pesan Moral 

Dalam Film To 

Kill A 

Mockingbird 

(Analisis 

Semiotika Pada 

Film To Kill A 

Mockingbird) 

 Objek 

penelitiannya 

sama meneliti 

tentang film 

 Sama-sama 
menggunakan 

metode analisis 

semiotika 

 Sama-sama 
menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

Perbedaan paling 

mendasar pada 

penelitian ini 

terletak pada 

fokusnya, yaitu 

pada film “To Kill 

A Mockingbird” 

sedangkan pada 

penelitian ini fokus 

pada film “Tarung 

Sarung” 

Sumber: Data Olahan Peneliti,2021 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak di capai 

dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Bagaiamana makna denotatif, konotatif, dan mitos yang terdapat pada film 

Tarung Sarung. 

b. Bagaimana pesan moral yang terdapat dalam film Tarung Sarung. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi referensi baru dalam perkembangan 

studi ilmu komunikasi khususnya terkait analisis isi yang dapat digunakan sebagai 

bahan perbandingan dengan analisis lainnya dalam disiplin ilmu komunikasi 

khususnya yang membahas semiotika. 
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b. Manfaat praktis 

Penelitian ini mampu memberi pencerahan dalam dunia perfilman Indonesia 

bahwa di tengah maraknya produksi film bergenre Action, masih ada segelintir film 

bukan hanya memburu keuntungan komersil saja tetapi juga sebagai pengingat 

sejarah, adat istiadat serta sebagai pelestari sosial budaya dan agama yang ada di 

Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Tentang Pesan Moral 

Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa latin, 

bentuk  jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat.
10

 Pesan 

dalam persfektif proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim 

kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau media 

komunikasi yang lain. Isinya berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat 

atau propaganda. Untuk membuatnya konkret agar dapat dikirim dan diterima oleh 

komunikan, manusia dengan akal budinya menciptakan suara, mimic, gerak gerik, 

bahasa lisan dan bahasa tulisan. 

Menurut Hanafi ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pesan, 

yaitu: 

a. Pesan adalah bahan untuk atau materi yang dipilih yang ditentukan oleh 

komunikator untuk mengomunikasikan maksudnya. 

b. Kode pesan adalah sederetan simbol yang disusun sedemikian rupa sehingga 

bermakna bagi orang lain. Contoh bahasa indonesia adalah kode yang mencakup 

unsur bunyi, suara, huruf dan kata yang disusun sedemikian rupa sehingga 

mempunyai arti. 

                                                             
10 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 592), 
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c. Wujud pesan adalah sesuatu yang membungkus inti pesan itu sendiri, 

komunikator memberi wujud nyata agar komunikan tertarik akan isi pesan 

didalamnya.
11

 

Moral adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang berisikan ajaran-ajaran, 

patokan-patokan, wejangan-wejangan, kumpulan peraturan, dan merupakan suatu 

ketetapan yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan tentang bagaimana 

manusia hidup bersosial dan melakukan tindakan agar menjadi manua yang baik dan 

bermanfaat bagi sesama manusi. Sumber langsung ajaran moral adalah berbagi orang 

dalam kedudukan yang berwenang seperti orang tua, guru, para tokoh masyarakat 

serta para orang-orang yang bijaksana. Sumber dari ajaran tersebut berasal dari 

tradisi, adat istiadat, ajaran agama atau ideologi tertentu.
12

 Moral berbicara mengenai 

baik dan buruk dalam diri seseorang dan masyarakat di sekitarnya terkait dengan 

perbuatan dan tingkah laku. Moral muncul dalam bentuk keharmonisan dan 

kesesuaian seseorang dalam beraktivitas terkait dengan norma-norma seperti norma 

kesopanan, norma adat, norma norma tradisi dan norma sosial. Semua itu terwujud 

dalam bentuk perilaku agar senantiasa berada dalam kebijakan terkait yang boleh 

dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 

 

 

                                                             
11

 Siahaan,S.M., Komunikasi Pemahaman dan Penerapannya, (Jakarta: Gunung Mulia, 

1991), h. 62. 
12

Franz Magnis Seuseno, Etika Dasar masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, 

(Yogyakarta:Kanisisus, 1987), h. 14. 
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1. Pesan Moral 

Pesan adalah keseluruhan daripada apa yang disampaikan oleh 

komunikator.
13

Pesan juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 

disampaikan dalambentuk  simbol,  baik secara verbal (lisan) maupun non 

verbal (non lisan)  oleh pengantar pesan (komunikator) kepada penerima 

pesan.  Simbol  lisan dapat berupa kata-kata, sedangkan simbol nonverbal 

adalah apa yang disampaikan melalui nada suara atau gerak  fisik  (gestures)  

seperti  gerak  mata,  ekspresi  wajah, menggapaikan  tangan, memainkan  

jari-jemari  atau  sikap  badan (postures)  dan  penampilan (appearance),  atau  

isyarat,  seperti membunyikan alat atau menunjukkan warna.
14

 

Adapun arti moral dalam segi bahasa berasal dari bahasa latin, mores 

yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan.
15

 Dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentu baik buruk sseorang 

terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya moral dalam segi istilah adalah 

suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat atau 

prilaku, kehendak, perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dikatakan 

benar, salah, baik, atau buruk. 

 

                                                             
13

 A.W. Widjaja, Komunikasi (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat),(Jakarta: 

BumiAksara, 1993). h.14. 
14

M.S. Hidajat, Public Speaking dan Teknik Presentasi, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2006), h. 

43-44. 
15

Asmaran As, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), Cet. I, h. 8. 
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2.  Moral dan Agama 

   Istilah moral dalam agama biasa disebut dengan akhlak. Dimana kata 

akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jama‟ dari kata “khuluqun” yang 

artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan 

santun, adab, dan tindakan. Sedangkan menurut istilah, dapat diartikan bahwa 

akhlak adalah pranata perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam 

pengertian umum, akhlak juga biasa disebut atau dipadankan dengan etika 

atau moral.
16

 

  Secara umum, akhlak terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut: 

1) Akhlak terpuji atau akhlak mulia adalah akhlak yang dikehendaki oleh 

Allah SWT, ini dapat diartikan sebagai akhlak orang-orang yang beriman 

dan bertakwa kepada Allah SWT.  

2) Akhlak tercela adalah akhlak yang dibenci oleh Allah SWT, Sebagaimana 

yang dimaksud akhlak orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-

orang munafik.  

B. Tinjauan Tentang Film 

Menurut UU 8. 1992, Film adalah karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan salah-satu bentuk media komunikasi massa audio visual yang dibuat 

berdasarkan asas sinematografi yang direkam pada pita seluloid, pita video, piringan 

video, dan bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan 

                                                             
16

Beni Ahmad Saebani dan  Abdul Hamid, Ilmu Akhlak (Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2012), h. 13-14. 
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ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, atau tanpa 

suara, yang dapat dipertunjukkan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik, dan sistem-sistem lainnya.
17

  

Pengertian secara harafiah film (sinema) adalah Cinema thographie yang 

berasal dari Cinema jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar 

kita dapat melukis gerak dengan cahaya, kita harus menggunakan alat khusus, yang 

biasa kita sebut dengan kamera. Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan 

benda (termasuk fantasi dan figur palsu) dengan kamera, dan atau oleh animasi. 

Kamera film menggunakan pita seluloid (atau sejenisnya, sesuai perkembangan 

teknologi). Butiran silver halida yang menempel pada pita ini sangat  sensitif terhadap 

cahaya.
18

 Jadi bisa kita tarik kesimpulanya bahwa cinema diartikan sebagai hasil 

budaya dan alat ekspresi kesenian, film sebagai komunikasi massa merupakan 

gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik 

seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta seni musik. 

1. Pengertian Film 

Film merupakan salah satu media komunikasi massa. Film memiliki 

realitas yang kuat terutama tentang realitas masyarakat. Menurut Effendy, 

film diartikan sebagai hasil budaya dan alat ekspresi kesucian. Film terdiri 

dari gambar dan suara yang memiliki alur cerita. Suara yang di maksud adalah 

                                                             
17Anderson Daniel Sudarto, dkk, Alangkah Lucunya Negeri Ini, Jurnal Acta Diurna, Vol. 4: 1 

(2015) 
18 Lidya Ivana Rawung, Laskar Pelangi, Jurnal Acta Diurna, Vol. 1: 1 (2013) 
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narasi, dialog, dan juga background musik di dalamnya. Film adalah 

fenomena sosial, psikologi, dan estetika yang kompleks yang merupakan 

dokumen yang terdiri dari cerita dan gambar yang di iringi kata-kata dan 

musik. Sehingga film merupakan produksi multidimensional dan kompleks.
19

 

Film tidak hanya dijadikan sebagai media hiburan semata, film juga 

dijadikan sebagai dokumen kehidupan sosial sebuah komunitas yang 

mewakili realitas kelompok masyarakat. Baik realitas bentuk imajinasi 

ataupun realitas dalam arti sebenarnya. Dalam komunikasi, perfilman tidak 

hanyamenggunakan bahasa sebagai alatnya, tetapi juga sebagai alat 

komunikasi lainnya, seperti gambar, warna, bunyi dan lain-lain. Oleh sebab 

itu, komunikasi pesan yang ada didalam film dapat mempunyai beberapa 

bentuk, antara lain berupa verbal (ucapan atau tulisan) dan nonverbal 

(lambang atau symbol). 

Film sendiri merupakan jenis dari komplikasi visual yang 

menggunakan gambar bergerak dan suara untuk bercerita atau memberikan 

informasi kepada orang banyak dimuka umum. Setiap orang di seluruh dunia 

menonton film menganggap bahwa  sebagai jenis hiburan, cara untuk 

bersenang senang bagi sebagian orang dapat berarti tertawa, sementara yang 

lainnya dapat diartikan menangis, bersedih atau merasa takut. Kebanyakn film 

                                                             
19

 Marcel Danesi, Pengantar Memahami Semiotika Media (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h. 

134. 
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dibuat sehingga film tersebut dapat ditayangkan di bioskop. Untuk beberapa 

waktu (mulai dari beberapa minggu sampai beberapa bulan).
20

  

2. Sejarah Film 

Harus kita akui bahwa hubungan antara film dan masyarakat memiliki 

sejarah yang cukup panjang dalam kajian para ahli komunikasi, dalam hal ini 

disebutkan oleh ahli komunikasi Oey Hong Lee bahwa, film sebagai alat 

komunikasi massa yang kedua muncul di dunia setelah surat kabar muncul 

mengawali masa pertumbuhannya pada akhir abad ke-19. Film kata Oey Hong 

Lee mencapai puncaknya dintara perang dunia I dan perang dunia II, namun 

bisa jadi merosot tajam ke bawah setelah tahun 1945 seiring dengan 

munculnya medium televisi.
21

 

Ketika pada tahun 1903 kepada khalayak Amerika Serikat 

diperkenalkan sebuah film karya Edwin S. Porter yang berjudul "The Great 

Train Rebbery", para pengunjung bioskop dibikin terperanjat. Mereka bukan 

saja seolah-olah melihat kenyataan, tetapi seakan-akan terlibat dalam kejadian 

yang tampak pada layar bioskop itu. Mereka merasa seolah-olah mereka 

sendiri yang mengejar-ngejar bandit-bandit perampok kereta api yang 

dikisahkan dalam film itu.  

Merasa seolah-olah mereka sendiri yang menjadi jagoan yang 

membasmi bandit-bandit itu. Film yang berlansung selama 11 menit dan 

                                                             
20 Heru Effendy, Mari Membuat Film (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 10. 
21 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 126. 
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tercatat dalam sejarah film sebagai film yang hebat itu, sebenarnya bukanlah 

film yang pertama. Setahun sebelumnya, Edwin S. Porter juga telah 

menciptakan film yang berjudul "The Life of an American Fireman" dan 

Ferdinand Zecca di Prancis pada tahun 1901 telah membuat film yang 

berjudul "The Story of a Crime". Tetapi film "The Great Train Robbery", 

karena begitu mengesankan, telah dianggap sebagai film cerita (story fim) 

yang pertama. Ini disebabkan teknik pembuatannya yang cukup 

mengagumkan pada waktu itu. 

Lanjut pada tahun 1915 ditampilkannya film The Birth of  Nation 

karya D. W. Griffith di gedung-gedung bioskop kecil Amerika. The Birth of 

Nation memberikan tontonan yang memukau selama durasi tiga jam, 

mencekam penonton. Namun film itu cukup kontroversial di massanya karena 

menampilkan ideologi yang membela kaum kulit putih untuk melindungi 

kemurnial rasial. Secara sederhana, film itu rasis akan tetapi tetap berperan 

secara mendasar dalan sejarah perfilman. Antara tahun 1915 sampai 1920 

mayoritas besar film bergaya Western, komedi slapstick dan melodrama 

romantis seperti film karya Cecil B. DeMille Male and Female pada tahun 

1919.
22

 

 

 

                                                             
22

 Marcel Danesi, Pengantar Memahami Semiotika Media, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h. 

137. 
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3. Unsur-Unsur Film 

Pembuatan film dikenal sebagai kerja tim atau kerja Kolektif, artinya 

melibatkan sejumlah orang atau tim kreatif yang memberikan suatu keutuhan 

dan saling mendukung. Kolaborasi yang baik antara sejumlah keahlian ini 

merupakan syarat utama untuk menghasilkan karya film terbaik. Perlu 

diketahui bahwa semasa produksi film terdapat unsur-unsur yang mendukung 

terciptanya sebuah film,
23

 Sutradara merupakan pihak atau orang yang paling 

bertanggungjawab penuh atas proses produksi film di luar hal-hal yang 

berkaitan dengan dana dan properti lainnya. Di dalam proses pembuatan film, 

sutradara bertugas mengarahkan seluruh alur dan proses pemindahan suatu 

cerita atau informasi dari naskah skenario ke dalam aktivitas produksi. 

a. Produser merupakan Unsur paling utama (tertinggi) dalam suatu tim kerja 

produksi atau pembuatan film adalah produser. Karena produserlah yang 

menyandang atau mempersiapkan dana yang dipergunakan untuk 

pembiayaan produksi film.  

b. Skenario adalah rencana untuk penokohan film berupa naskah. Skenario 

berupa sinopsis, deskripsi treatmen (deskripsi peran), rencana shot dan 

dialog. 

c. Sinopsis berupa ringkasan cerita pada sebuah film, yaitu menggambarkan 

secara singkat alur film dan menjelaskan inti film secara keseluruhan. 

                                                             
23

 Marselli Sumarno, Dasar-Dasar Apresiasi Film (Jakarta: PT. Grafindo Widia Sarana 

Indonesia, 1996), h. 34-79. 
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d. Plot sering juga disebut dengan alur cerita atau bagaimana jalannya cerita 

sebuah film. Plot  merupakan cerita pada sebuah skenario, plot hanya 

terdapat pada film cerita. 

e. Penokohan tokoh pada film cerita selalu menampilkan protagonis (tokoh 

utama), antagonis (lawan protagonis), tokoh pembantu, dan figuran. 

f. Karakteristik dalam sebuah film merupakan gambaran umum karakter 

yang dimiliki oleh seorang tokoh didalam film tersebut. 

g. Scene biasa disebut dengan adegan, scene adalah aktifitas terkecil dalam 

film merupakan rangkaian shot dalam satu ruang dan waktu, serta 

memiliki kesamaan gagasan. 

h. Shot merupakan satu bidikan kamera terhadap suatu objek dalam 

penggarapan film.
24

 

4. Genre  

  Ada beberapa jenis genre film diantaranya: 

a. Film Noir, Film drama detektif era 1940-an tentang kriminal dan 

kekerasan. 

b. Aksi (Action). Film ini menampilkan efek dan adegan yang 

mencengangkan seperti kejar kejaran menggunakan mobil ataupun 

tembak-tembakan yang melibatkan stuntman. Genre ini biasanya 

                                                             
24 Budi Irwanto, Film Ideologi dan Militer, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), h. 4 
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menceritakan kebaikan yang melawan kejahatan, jadi perang dan kriminal 

adalah subjek yang biasa. 

c. Petualangan, Biasanya menceritakan tokoh utama yang melakukan 

perjalanan untuk menyelamatkan dunia atau orang terdekatnya. 

d. Komedi, Film lucu tentang orang bodoh yang melakukan hal aneh atau 

menjadi bodoh dan terlibat hal konyol yang membuat penonton tertawa.  

e. Persahabatan, Melibatkan 2 orang tokoh, di mana yang satu harus 

menyelamatkan yang lainnya dan keduanya harus mengatasi masalah 

yang menghadang. Film persahabatan kadang-kadang dicampur komedi, 

tetapi ada juga sedikit emosi, karena persahabatan di antara keduannya. 

f. Drama, Film serius dan kadang tentang orang yang jatuh cinta atau perlu 

membuat keputusan yang besar dalam hidup mereka. Genre ini 

menceritakan tentang hubungan di antara manusia. Genre ini biasanya 

mengikuti alur dasar di mana 1 atau 2 karakter harus mengatasi sebuah 

rintangan untuk mendapatkan apa yang mereka mau. 

g. Horor, Film yang menggunakan ketakutan untuk menarik penonton. 

Musik, pencahayaan dan setting, semua ditambahkan untuk 

menambahkan rasanya. 

h. Romantis, Komedi Romantis biasanya tentang cerita cinta 2 orang yang 

berasal dari dunia berbeda, yang harus melewati rintangan agar bisa 

bersama.  
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i. Tragedi mirip dengan drama, tentang orang yang sedang memiliki 

masalah. Emosi (perasaan) adalah bagian terbesar dari filim ini dan 

penonton mungkin jadi bingung dan bahkan menangis.  

j. Keluarga Film yang dibuat dengan baik untuk semua keluarga. Genre ini 

kebanyakan dibuat untuk anak-anak tetapi kadang menghibur juga untuk 

orang dewasa. Disney terkenal karena film Keluarga mereka.  

k. Fiksi Sains Berlatar masa depan atau luar angkasa. Biasanya ada alien 

atau robot yang menjadi tokoh pembantu. 

l. Trailer Biasanya tentang misteri, kejadian aneh, atau kriminal yang harus 

dipecahkan. Penonton akan tetap menebak-nebak sampai akhir film, 

ketika biasanya ada akhir yang twist (mengejutkan). 

m. Western, Menceritakan tentang koboi di barat (Amerika 1800-an). Genre 

ini mungkin atau mungkin tidak melibatkan suku Indian (penduduk asli 

amerika). 

n. Suspense,Film yang membuat anda tetap duduk di kursi anda. Genre ini 

biasanya memilik lebih dari satu twist yang bisa membingungkan 

penonton. 

o. Fantasi, Film Fantasi merupakan jenis film yang penuh dengan imajinasi, 

ini melibatkan sihir dan hal yang mustahil yang tidak bisa dilakukan 

manusia sungguhan.
25

 

 

                                                             
25 https://id.wikipedia.org/wiki/Film  (Diakses pada 11 April 2018). 
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C. Kajian Umum Semiotika Roland Barthes 

Secara umum semiotika merupakan sebuah kajian mengenai tanda dan 

bagaimana cara tanda-tanda tersebut bekerja bekerja dalam pengaplikasiannya. 

Kriyanto mengatakan bahwa semiotika merupakan studi tentang tanda dan segala 

yang berhubungan dengannya, cara fungsinya, hubungan dengan tanda-tanda lain, 

pengirimannya dari penerimaan oleh mereka yang menggunakannya. 

Teori Roland Barthes dalam teorinya Barthes mengembangkan semiotika 

menjadi 2 tingkatan pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi. Kata konotasi berasal 

dari bahasa Latin connotare, menjadi makna dan mengarah pada tanda-tanda kultural 

yang terpisah atau bebeda dengan kata (dan bentuk-bentuk lain dari komunikasi). 

Kata melibatkan simbol-simbol, historis dan yang berhubungan dengan emosional. 

 Roland Barthes, semiotikus terkemuka dari Prancis dalam bukunya 

Mythologies memaparkan konotasi kultural dari berbagai aspek kehidupan keseharian 

orang Prancis, seperti steak dan frites, deterjen, mobil ciotron dan gulat. Menurutnya, 

tujuannya untuk membawakan dunia tentang apa yang terjadi tanpa mengatakan dan 

menunjukkan konotasi dunia tersebut dan secara lebih luas basis idiologinya.  

Barthes juga melihat dari aspek lain dari penandaan yaitu Mitos yang 

menandai suatu masyarakat. Mitos menurut Barthes terletak pada tingkat kedua 

penandaan, jadi setelah terbentuk sistem sign-signifier-signified, tanda tersebut akan 

menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda 

baru. Jadi, ketika suatu tanda yang mempunyai makna konotasi selanjutnya 



26 
 

 
 

berkembang menjadi makna denotasi, maka makna denotasi tersebut akan menjadi 

mitos.
26

 

Barthes menciptakan peta tentang bagaimana tanda bekerja (Cobley & Jansz, 

1999): 

Tabel 2. 1 

Analisis Semiotika Roland Barthes 

 

1. Signifier (penanda) 2. Signified (petanda) 

3. Denotative Sign (tanda denotatif) 

4. CONOTATIVE SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

5. CONOTATIVE SIGNIFIED 

(PETANDA KONOTATIF) 

6. CONOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 

 

 Dari peta di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) 

dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga 

penanda konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut merupakan unsur material 

contohnya, anda mengenal tanda “singa”, maka makna konotasinya adalah harga diri, 

kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin. Jadi, dalam konsep Barthes, tanda 

konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan, namun juga mengandung k edua 

bagian tanda denotative yang melandasi keberadaannya. Sesungguhnya, inilah 

sumbangan Barthes yang sangat berarti bagi penyempurnaan semiologi Saussure.
27

 

 

                                                             
26 Anderson Daniel Sudarto, dkk, Alangkah Lucunya Negeri Ini, Jurnal Acta Diurna, Vol. 4: 1 

(2015) 

 
27 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2003), h. 69. 
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D. Tinjauan Islam Tentang Film 

Dalam Islam, menonton film tidak memiliki ketetapan khusus. Karena seperti 

yang kita ketahui bahwa film memiliki banyak jenis, ada yang bersifat hiburan semata 

dan ada pula yang mengajarkan kebaikan serta memberikan motivasi bagi 

penontonnya. Jika berisi tentang kebaikan, maka hal tersebut diperbolehkan karena 

seperti sebuah dakwah islami yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan 

kebenaran.   

Film bisa saja menjadi suatu media dakwah, karena dengan menonton film 

orang mampu mengutarakan pesan kebaikan dan kebenaran serta dapat memberi 

motivasi bagi para penontonnya.  Sama halnya film yang dijadikan objek penelitian 

ini, yaitu film Tarung Sarung Di mana film tersebut merupakan salah satu film yang 

dapat menginspirasi dan memberikan motivasi bagi penontonnya untuk menjadi 

seseorang yang lebih baik dan bermanfaat. 

 Film ini menceritakan tentang kisah seorang anak yang sejak kecil hidup 

kaya raya yang suka berpesta poyah bahkan kekayaan yang dimiliki orang tuanya 

tersebut membuat anak itu tidak percaya kepada tuhan karna bagi dia uang adalah 

segala-galanya. Dan suatu ketika anak tersebut berbuat ulah di tempat hiburan malam 

yang ada di jakarta alhasil ibunya mengetahui hal tersebut, akhirnya anak tersebut 

dikirim ke kampung orang tuanya yaitu di Makassar sekaligus untuk mengurus 

kepentingan bisnis orang tuanya, di Makassar anak tersebut sedikit demi sedikit 

mampu berubah menjadi anak yang lebih baik mulai mempercayai akan keberadaan 

tuhan, selain itu dia juga belajar banyak tradisi suku bugis dan bahkan mampu 
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menjuarai tradisi suku bugis yaitu Tarung Sarung yang menjadi salah satu olahraga 

tradisional suku bugis, dimana bertarung di dalam sarung dengan tangan kosong. 

 Dulu nenek moyang kita tarung sarung menggunakan badik “Sigajang Laleng 

Lipa” cara kesatria dalam menyelesaiaikan masalah,  sekarang sigajang laleng lipa 

tidak lagi menggunakan badik. Untuk melestarikan tradisi ini maka dibuatlah 

olahraga ”Tarung Sarung” pertarungan dalam sarung menggunakan tangan kosong. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Tujuan penelitian kualitatif adalah  untuk memahami kondisi suatu konteks dengan 

mengarahkan pada pendeskripsian secara detail dan mendalam mengenai situasi atau 

kondisi dalam suatu konteks yang alami, tentang bagaimana yang sebenarnya terjadi. 

Setiap manusia yang menggunakan metode penelitian kualitatif, wajib 

memahami ciri-ciri metodologi yang digunakannya, karna secara jelas mewarnai 

setiap langkah kegiatan dalam proses pelaksanaan penelitian yang membedakannya 

dengan pelaksanaan penelitian kuantitatif.
28

 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah “Tarung Sarung” yang banyak mengandung pesan 

moral dan motivasi  yang berdurasi 115 menit, yang disutradarai Archie Hekagery, 

film ini dibintangi oleh Panji Zoni, Yayan Ruhian, Maizura dan mulai rilis pada 

tanggal 31 Desember 2020. 

C. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
29

 Metode itu sendiri merupakan seuatu 

                                                             
28 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Surakarta, 11, Juni, 2014), h. 90-91. 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 1. 
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prosedur atau cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai 

langkah-langkah sistematis. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis semiotika menggunakan teori 

salah satu tokoh semiotika, yaitu Roland Barthes yang dipengaruhi oleh pemikiran 

Ferdinand De Saussure. Namun ada perbedaan diantara keduanya, dimana Saussure 

mengintrodusir signifier dan signified yang berkenaan dengan lambang-lambang dan 

teks dalam suatu pesan, maka Roland Barthes menggunakan istilah donotatif (objek 

makna makna sebenarnya) dan konotatif (makna subjektif makna yang tersirat) untuk 

menunjukkan tingkatan-tingkatan makna.
30

 Alasan peneliti menggunakan teori 

analisis semiotika Roland Bartes karna penelitian ini meneliti terkait suatu Film yang 

didalamya memiiki makna dan pesan moral sesuai dengan analisinya Roland Bartes 

yaitu konotasi, denotasi dan mitos, yang membuat peneliti gampang untuk 

menganalisis tiap scene yang ada dalam penelitian ini. 

D. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data yang dimaksud adalah film “Tarung Sarung”, atau teks dialog, 

dokumentasi film, serta sumber data primer lainnya. 

2. Sumber Data Sekunder 

 Data sekunder adalah sumber data tertulis yang di kumpulkan untuk menjadi 

dasar kesimpulan dari sebuah penelitian. Baik yang bersumber dari buku, karya 

                                                             
30 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007), h. 163. 
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tulis ilmiah, internet, dan yang lainnya yang dapat dijadikan sebagai pelengkap 

data.   

3. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian kali ini, peneliti mengumpulkan data dan membaca literatur 

baik dari jurnal, internet, buku, artikel, skripsi dan lain sebagainya yang membahas 

permasalahan penelitian, untuk mendukung asumsi landasan teori permasalahan 

yang dibahas. 

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah. 

a. Menonton film “Tarung Sarung” di Rumah Produksi atau rumah produksi 

yang membuatnya.  

b. Mengumpulkan informasi, literatur, analisis dokumen, dan keterangan lain 

yang berbentuk klarifikasi dalam menunjukkan masalah. 

c. Data dikumpulkan melalui riset atau pengamatan secara menyeluruh pada 

objek penelitian, yaitu dengan menonton film “Tarung Sarung” secara 

berulang-ulang. 

d. Melalui riset tersebut, peneliti mengenali sejumlah gambar, gerak dan suara 

yang terdapat pada setiap scene dan shot yang di dalamnya terdapat unsur 

tanda yang menggambarkan taswir nilai dakwah, konflik, pendidikan, 

ekonomi, dan pesan moral.  

e. Pemaknaannya akan melalui proses pemahaman sesuai dengan tanda-tanda 

yang ditunjukkan dengan menggunakan analisis semiotika. 
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E. Teknik  Analisis Data 

Pada tahapan ini, analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan.
31

 

Analisis data data adalah  metode pengaturan dan pencarian secara sistematis hasil 

wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang disatukan untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap semua hal yang disatukan dan memungkinkan mengutarakan 

apa yang ditemukan.
32

 

Setelah melakukan obserfasi melalui pengamatan dan pencatatan terhadap  

setiap adegan dan dialog dalam film “Tarung Sarung” dan data yang diperoleh dari 

dokumentasi, maka peneliti menganalisa data menggunakan uji analisa non statistik 

Kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan permasalahn penelitian, setelah itu 

disusun dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 

 Karya film yang akan dianalisisi dalam penelitian ini berupa pesan moral serta 

makna denotatif, konotatif, dan mitos yang terdapat dalam film Tarung Sarung. 

Tanda yang terdapat dalam film diinterpretasikan sesuai dengan konteks film 

sehingga makna film tersebut akan dipahami, baik pada tataran pertama (denotatif) 

maupun pada tataran kedua (konotatif), dan simbol atau tanda dalam film tersebut 

akan membangun makna pesan film secara utuh. 

    

 

                                                             
31 Ib id., h. 333.  
32

 Iman Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h.210. 
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BAB IV 

PESAN MORAL DALAM FILM “TARUNG SARUNG” 

(Analisis Semiotika Roland Barthes) 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian  

1. Profil Film Tarung Sarung 

Film Tarung Sarung adalah film drama laga petualangan Indonesia Film yang 

mengangkat konflik asmara dan budaya lokal asal Makassar ini digarap pada tahun 

2020 yang disutradarai oleh Archie Hekagery. Film ini dibintangi oleh Panji Zoni, 

Yayan Ruhian, dan Maizura. Film Tarung Sarung Merupakan produksi dari 

Starvision Plus dan mulai tayang perdana di Netflix pada 31 Desember 2020.  

Film Tarung Sarung mengikuti kisah Deni Ruso (Panji Zoni), pemuda asal 

Jakarta yang berasal dari keluarga kaya raya. Deni adalah anak dari pemilik Ruso 

Corps, pengusaha properti terbesar di Indonesia. Sejak kecil ia menjalani kehidupan 

bergelimang harta sehingga membuat dirinya kehilangan kepercayaan akan 

keberadaan tuhan. Suatu ketika deni diminta oleh ibunya untuk pulang ke kampung 

halamannya guna untuk mengurus bisnis orang tuanya di Makassar. 

Keberadaan deni di Makassar perlahan mengubah cara pandang terhadap 

hidupnya, terutama pada saat dia bertemu dengan Tenri (Maizura). Tenri merupakan 

salah satu gadis cantik asli Makassar dan juga merupakan seorang aktivis lingkungan. 

Deni berusaha untuk mendekati tenri akan tetapi dia menyembunyikan asal usul 
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keluarganya, karna tenri sangat membeci Ruso Corp yang dinilai sebagai perusahaan 

kapitalis dan perusak lingkungan. Hubungan asmara mereka terhalang ketika ada 

seorang pemuda asli Makassar bernama Sanrego (Cemal Faruk) yang juga mencintai 

tenri. Tak hanya sekedar suka Sanrego memaksa tenri untk menerima lamarannya. 

Mengetahui ada pria lain yang juga menyukai tenri, Sanrego langsung menantang 

deni untuk bertanding dalam turnamen tarung sarung. 

Tarung sarung merupakan turnamen bela diri yang diambil dari tradisi dan 

budaya suku bugis. Dulu nenek moyang kita menyelesaikan masalah dengan 

pertarungan satu lawan satu menggunakan badik “Sigajang Laleng Lipa” cara 

kesatria, beda jauh dengan jaman sekarang yang hanya bisa tawuran atau keroyokan, 

sekarang sigajang laleng lipa tidak lagi menggunakan badik untuk melestarikan 

tradisi ini maka di buatlah olahraga “Tarung Sarung” pertarungan dalam sarung 

menggunakan tangan kosong, tidak di atas ring tidak juga di dalam oktagon tapi dua 

orang bertarung dalam satu sarung. 
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TARUNG SARUNG 

 

 

      GAMBAR 4.1 

Poster Film “Tarung Sarung” 

2. Struktur Produksi Film Tarung Sarung 

a. Genre                         : Drama Laga Petualangan 

b. Produser                     : Chand Parwes Servia 

c. Sutradara                   : Archie Hekagery 

d. Perusahaan Produksi : Starvision Plus 

e. Penata Musik             : Andhika Triyadi 

f. Sinematografer          : Padri Nadeak 

g. Penyunting                : Kelvin Nugroho 

h. Distributor                 : Netflix 
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i. Tanggal Rilis             : 31 Desember 2020 

j. Durasi                        : 115 Menit 

k. Pemain                       : 

1. Panji Zoni sebagai Deni Ruso 

2. Maizura Sebagai Tenri 

3.  Cemal Faruk sebagai Sanrego 

4. Surya Saputra Sebagai Oom Badul 

5. Jarot Superdj Sebagai Tutu 

6. Doyok Superdj Sebagai Gogos 

7. Annette Edoarda Sebagai Gwen 

8. Imelda Therinne Sebagai Dina Ruso 

9. Hajra Romessa Sebagai Kanang 

10. Awaluddin Tahir Sebagai Pak Boby 

11. Arman Dewatri Sebagai Pak Yasin 

12. Adi Nugroho Sebagai Pembawa Acara 

13. Fergie Giovanna Brittany Sebagai Perempuan Cantik 

14. Alvin Adam Sebagai Manajer Club Malam 

15. Uppi Ashabul Sebagai Abeng 

16. El Ryan Carlen Sebagai Panjul 

17. Ikbal Fauzi Sebagai Berry 

18. Matahari Yusuf Sebagai Ryan 

19. Adi Virza Prayudi Sebagai Adi 
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20. Ajat Sebagai Adik Khalid 

21. Boy Idrus Sebagai Wasit 

B. Interpretasi Makna Denotatif, Konotatif, dan Mitos Yang Terdapat Pada Film 

Tarung Sarung 

Cerita dari film ini sangat menarik dan kental dengan nilai budaya, agama dan 

adanya ajakan untuk mencintai lingkungan. Melalui film ini kita akan dikenalkan 

dengan sigajang laleng lipa yang merupakan budaya masyarakat bugis dalam 

mempertahankan harga diri atau kehormatannya saat ada masalah. Meskipun dengan 

sebuah adegan sigajang lelang lipa yang menegangnkan, film ini tetap memiliki sisi 

harmonis melaluli peran Tutu dan Gogos yang memiliki karakter lucu. Dalam cerita 

film ini penonton diajak utung menelisik ulang bagaimana relasinya dengan Tuhan. 

Ini ditampilkan secara khusus dalam adegan bapak khalid saat mengajari deni 

bertarung sarung nasehatnya mengenai pentingnya beribadah dan berdoa kepada 

tuhan. Suatu hal yang menarik lainya disajikan dalam adegan pengenalan budaya 

masyarakat bugis seperti makanan khas daerah kue barongko dan juga budaya gotong 

royong angkat rumah atau disebut mappalette bola. Dan dalam penelitian ini  peneliti 

aka menganalisa makna denotatif, konotatif, dan mitos yang terdapat pada film tarung 

sarung dengan mengunakan teorinya Roland Barthes 

 

. 
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a) Deni tidak percaya tuhan menganggap uang adalah segalanya scane pada 

menit 00.10.58 

Visual Verbal 

 

 

Abdul: Kamu tidak pakai ini? 

Deni : Sudah tidak percaya om 

Abdul: Eh, kenapa? 

Deni : Aku sering membuat 

orang bahagia daripada Tuhan 

Abdul : Astagfirullahalazim 

Deni : Mau bukti? Ini semua 

untuk om. 

Abdul : Bukan tuhan yang 

memberikan. Aku. 

 

1. Makna Denotasi 

Dapat dilihat pada adegan ini Deni sedang berbicara dengan omnya. 

Dalam scane ini adalah om membantu deni dalam mengemas pakaian untuk 

dibawa kemakassar. Dan pada adegan ini ada percakapan om dan deni dalam 

percakapan itu om bertanya ke deni untuk membawa sejada ke makasar, tapi 

naas deni menjawab terkait tentang ketidak percayaanya terhadap tuhan itu 

sendiri, dan bukan hanya itu deni juga menyampaikan kepada omnya bahwa 

aku sering membuat orang bahagia dari pada tuhan dan dia lanjut deni 

memberikan enam ikat uang kepada omnya. 

Dari adegan ini menunjukan bahwa deni tidak percaya tuhan dalam 

pandanganya bahwa segalanya itu hanya uang yang membuat orang bahagia, 
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melihat dan mendengar pernyatan deni, om tersebut menunjukan raut wajah 

yang sedih. 

2. Makna Konotasi 

Pada potongan gambar diatas menjukan bahwa nilai agama dan 

kewajiban kita sebagai orang muslim untuk melaksanakan ibadah sholat 5 

waktu itu wajib. Dalam islam juga kita diajarkan untuk berbuat baik 

khususnya mengenai ibada kepada Allah SWT. Tapi beda dengan cara 

pandangnya deni yang tidak percaya terhadap tuhan dan Allah itu sendiri. Dan 

dalam adegan ini sura dara ingin menunjukan bahwa nilai agama dan ketaanta 

omnya deni terhadap ajaran islam itu sendiri dangat tinggi, itu kenapa 

alasanya dia menyuru deni untuk membawa peralatan shlat, supaya deni bisa 

tunduk dan patuh terhadap perintah Allah SWT. 

3. Mitos 

Terlihat pada gambar tersebut menunjukan sikap saling membantu 

antar sesama umat manusia, dan pengedukasian terhadap melakukan 

kewajiban kita sebagai umat islam , yaitu melaksanakn sholat 5 waktu. 

Seorang muslim wajib hukumnya mereka percaya dan yakin bahwa Allah itu 

ada, dan untuk membuktikan bahwa Allah itu ada kita cukup melihat dari 

tanda-tanda dan dari setiap ciptaanya, dan ketika kita sudah yakin dan percaya 

bahwa Allah itu ada, maka dari itu wajib bagi kita menjalankan perintah atau 

sebuah kewajiban kita sebagai seorang hamba. 
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b) Aktifis lingkungan menegur pengunjung pantai yang buang sampah 

sembrangan scane pada menit 00.17.58 

Visual Verbal 

 

 

Tenri : hei, jangan buang sampah 

sembarangan! 

Pengunjung : apa maksudmu? 

Saya tidak mengerti. 

Tenri : tolong bawa sampah kamu! 

Pengunjung : saya tidak bisa 

bahasa inggris 

Deni: jangan buang sampah disini 

Pengunjung : maaf 

1. Makna Denotasi 

 Makna denotasi pada gambar adegan tersebut menunjukan seorang 

perempun aktifis lingkungan sedang bawa keranjang sampah yang menegur 

pengunjung di pantai tersebut yang buang sampah sembarangan. Dalam ajaran 

agama islam kita dianjurkan kepada semua penganutnya untuk mencintai 

kebersihan. Yang artinayat kita diingatkan untuk tetap bersih karna kebersihan 

adalah sebagian dari iman, dan menjaga kebersihan adalah sebuah kewajiban 

dari Allah SWT. Oleh karena itu, menjaga kebersihan sudah menjadi 

keharusan bagi orang yang bertakwa. 

2. Makna Konotasi 

Makna konotasi dalam scene ini ada 4 pemuda yang ada di pantai yang 

pertama aktivis lingkungan yang menegur pengunjung untuk tidak membuat 

sampah sembarangan, dan begitupun datang deni yang membantu tenri aktivis 
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lingkungan tersebut, memberitau pengunjung supaya tidak buang samah 

sembarangan, dan pada ending akhirnya pengunjung tersebut memungut 

kembali sampahnya, dan meminta maaf kepada tenri dan deni tersebut. 

Pentingnya menjaga lingkungan wajib hukumnya kita tahu, lingkungan yang 

merupakan tempat tinggal semua mahluk hidup yang ada di muka bumi harus 

kita jaga kelestarianya. Kita sebagai manusia yang hidup dimuka bumi yang 

telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharunya kita berterimakasih 

keapada Tuhan dangan cara menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Mulai 

dari seakarang marilah kita menjaga dan membenahi lingkungan disekitar 

kita. 

3. Mitos  

Pada potongan scane tersebut sutradara Archie Hekagery berusaha 

menunjukan sifat saling membantu dan perduli terhadap lingkungan, dan 

sikap saling membantu sesama manusia sangat diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Walaupun kita berbeda kepercayaan budaya dan suku tetapi saling 

membantu sesame itu sangat perlu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam 

kehidupan bermasyarakat ada aturan yang melekat disetiap daerah, baik itu 

berbicara kebersihan maupun hubungan antar sesame, dalam keadaan sadar 

maupun tidak sadar pada hakikatnya setiap manusia memiliki naluri untuk 

selalu bersih, maka dari itu menjaga keberdihan itu menjadi sutau keharusan 

bagi tiap individu untuk menjaganya. 
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c) Aktivis lingkungan demoi RUSO CORP memberhentikan pengoprasian 

karana merusak lingkungan scane pada menit 00.27.44 

Visual Verbal 

  

 

Aktifis lingkungan: kau rusak 

ekosistem laut! Kaurusak 

lingkungan! Hentikan bisnis 

kamu yang akan terjadi dipantai 

ini! Pergi Ruso Corp! Pergi, 

kau! Jangan rusak lingkungan 

kami!  

Pimpinan Ruso Corp: Kami 

punya ijin resmi! Selakan dicek! 

Kalau kalian mau ke pengadilan 

ayo kita sama-sama kesana. 

Aktifis lingkungan : tidak bisa 

hentikan! 

Deni : tenang! Sebentar! Saya 

LSM dari Jakarta, pecinta 

lingkungan hidup. Anti 

reklamasi pantai! Memang ini 

perusak! Suda, habisi! 

 

1. Makna Denotasi 

Dilihat dari adegan yang ada menjelaskan tentang aktivis lingkungan 

yang aksi menyampaikan aspirasi terkait penolakan terhadap Ruso Corp yang 

di anggap merusak lingkungan. Dan dari pihak Ruso Corp mengatakan bahwa 

PT Tersebut punya ijin resmi dan dia mengatakan kalau kalian tidak percaya 

ayo kita sama-sama ke pengadilan. Dalam scene ini juga deni mengaku 

sebagai LSM dari Jakarta, pecinta lingkungan hidup, dan dia berani memukul 

pimpinan cabang Ruso Corp demi menyembunyikan identitasnya. 
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2. Makna Konotasi 

Terlihat dalam gambar ini segerombolan aktivis lingkungan yang 

unjukrasa menyampaikan aspirasinya terkait penolakan terhadap PT Ruso 

Corp yang merusak lingkungan setempat, dalam gambar tersebut terlihat 

dengan jelas bahwa aktivis lingkungan sedang marah-marah kepada pihak  PT 

Ruso Corp. Bukan hanya itu aktivis lingkungan menyampaikan mengusir dan 

dilarang lagi untuk beroperasi karna merusak lingkungan. 

Agama secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui 

dan menyadari arti penting menjaga lingkungan, karena agama mengajarkan 

setiap umatnya untuk perduli terhadap lingkungan. Setiap kerusakan alam, 

lingkungan akan memberikan dampak buruk terhadap umat manusia itu 

sendiri, maka dari itu sudah menjadi keharusan bagi kita untuk menjaga 

lingkungan. 

3. Mitos 

Pada potongan scene berusaha ditunjukan sikap keperdulian terhadap 

lingkungan, karna dalam agama islam itu sendiri sangat menjunjung tinggi 

nilai kebersihan itu sendiri, bahkan dalam islam itu kebersihan itu bagian dari 

iman. maka dari itu sudah menjadi keharusan bagi kita untuk menjaga 

lingkungan supaya apa yang menjadi dampak dari kerusakan itu tidak kena 

terhadap umat manusia itu sendiri dampak daria apa yang mereka perbuat, 

karna memang ketika kita tidak mampu menjaga lingkungan dampaknya itu 
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akan kembali ke diri manusia itu sendiri karna mereka salah satu yang 

menikmati lingkungan itu sendiri.  

d) Percakapan antara Tenri dan Deni terkait tentang ketidak percayaan Deni 

terhadap Tuhan scane pada menit 00.44.39 

Visual Verbal 

 

 

Deni : Aku tidak percaya Tuhan 

Tenri : ku tak menyangka  

Deni : Kenapa? Ini Negara 

demokrasi, Tenri. Itu hak aku 

tidak percaya pada Tuhan. 

Tenri : Sila pertama Pancasila 

dasar Negara kita itu, “Ketuhanan 

Yang Maha Esa”. Kalau kamu tak 

percaya pada Tuhan, berarti kamu 

bukan orang Indonesia. 

Deni : Tenri 

 

1. Makna Denotasi 

Dapat dilihat dalam adegan ini Deni sedang bicara dengan Tenri, disni 

menunjukan bahwa Deni tidak percaya Tuhan, mendengar pernyatan deni, 

tenri kaget dan tidak percaya dengan ungkapan itu lalu dia bilang. Sila 

pertama Pancasila dasar Negara kita itu, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalau 

kamu tak percaya pada Tuhan, berarti kamu bukan orang Indonesia. Setelah 

menyampaikan hal demikian tenri lansung tinggalkan deni dengan raut muka 

yang sedih. 
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2. Makna Konotasi 

Pada potongan gambar diatas, menunjukan bahwa sutradara berusaha 

mengarahkan kita terkait kecintaan tenri terhadap agama dan indonedia itu 

sendiri, bahkan dalam bentuk penekanannya dia sampaikan kalau kamu tidak 

percaya kepada Tuhan berarti kamu bukan orang Indonesia, bertimbang 

terbalik dengan deni yang tidak percaya dengan tuhan. Dalam adegan ini 

terlihat dengan jelas bahwa tenri sangat cinta dan yakin terhadap Islam dan 

Tuhan, karan dia memasang raut wajah yang marah ketika mendenyar deni 

tidak percaya terhadap Allah. Dan dalam adegan ini secra tidak langsung tenri 

ingin menunjukan kepada deni bahwa percaya dan yakin Tuhan itu ada sudah 

menjadi keharusan bagi setiap umat Islam dimanapun merka berada, sikap itu 

yang berusaha ditunjukan oleh tenri kepada deni maupun penonton untuk 

yankin bahwa tuhan itu ada. 

3. Mitos 

Pada scene tersebut ditunjukkan sikap kepercayaan dan kecintaan tenri 

terhadap Tuhan dan agama itu sangat tinggi. Secara tidak langsung disini tenri 

memberikan penjelasan kepada deni bahwa percaya terhadap Tuhan itu wajib 

hukumnya bagi umat Islam. Begitupun dalam nilai pancasila itu sendiri 

Ketuhanan yang Maha Esa yang artinya Tuhan menjadi pedoman paling 

utama bagi setiap manusia untuk menjalankan kehidupan, dan menciptakan 

sikap individual agar senantiasa taat dalam menjalankan agama, sebagaimana 

yang telah diatur dalam ajaran yang telah diperintahkan. 
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e) Antusiasya masyarakat melakukan gotong royong mengangkat rumah 

atau disebut (Upacara Mapalette Bolla) scane pada menit 01.07.30 

Visual Vrrbal 

 

 

Asd : Ada Upacara Mappalette 

Bola! 

Tenri : Ada yang pindah rumah, 

Yuk 

Deni : Pindah rumah? 

Yasin : Bagaimana? Kita angkat, 

ya? Coba. siap disini? Sini juga 

siap? 

Para warga berseru : Siap… 

Yasin : Oke, siap, ya? Saya beri 

aba-aba ya 

Tenri : Bapak, deni juga mau ikut. 

Ya, Deni. 

Yasin : Kau disitu, cepat disitu 

Yasin : Ya, siap-siap angkat! Siap?  

Satu.. dua.. tiga..Ya! 

Tenri : Ya, Ayo semangat! Terus! 

Yasin : Ayo semangat, ayo terus, 

berhenti kanan geser, mundur. 

 

1. Makna Denotasi 

Makna denotasi pada gambar dari adegan tersebut menujukan antusias 

masyarakat dalam melaksanakan bakti sosial upacara Mappalette Bola, dalam 

gambar tersebut menunjukan bahwa ada satu orang bapak yang mengomandoi 

atau memberi aba-aba dalam proses pengangkatan tersebut, dalam kehidupan 

manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama 

lain, homo homini socius, yang berarti manusia menjadi sahabat bagi manusia 
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lainya. Di adegan ini menunjukan bahwa hubungan antara masyarakat dan 

masyarakat lainya itu sangat harmonis dan bagus, bisa terlihat dari 

kebersamaan dan kesatuan mereka dalam melakukan gotong royong tersebut. 

2. Makna Konotasi 

Terlihat dengan jelas dalam gambar ini menunjukan antusiasme 

masyarakat dalam membantu sesama itu sangat tinggi, dan dalam scene ini 

juga mengenalkan salah satu budaya dari orang bugis itu sendiri yaitu 

Mappalette Bola dan sampai sekarang budaya ini masih terjaga dengan baik 

dalam kehidupan masyarakat bugis makassar. Dalam Al-Quran memberikan 

arahan kepada kita agar kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan 

perduli terhadap sesama. Termaktub dalam Q.S. al-Maidah ayat 2 Allah SWT 

berfirman : 

َ اِۗنَّ 
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَۖاتَّقوُا اّللّٰ َ ... وَتعََاوَنوُْا عَليَ الْبرِِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلََ تعََاوَنوُْا عَليَ الَِْ

شَدِيْدُ اّللّٰ

 ٢الْعِقاَبِ 

 Terjemahanya: 

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelangaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

maha berat siksaa-Nya. 

3. Mitos 

Dalam potongan scene tersebut sutradara Archie Hekagery berusaha 

mununjukan sikap saling tolong menolong sesama manusia sangat diperlukan 

dalam kehidupan seahari-hari. Merupakan sebuah ketetapan bahwa manusia 

dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka bisa kenalal satu 
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sama lain. Hikmah dari kejadian tersebut adalah supaya manusia saling 

mengenal dan membantu sesame, karna kenapa ketika kita membantu orang 

lain yakin dan percaya suatu saat juga kita akan dibantu, dan ketika kita 

membantu cukup dengan ikhlas saja supaya bernilai ibadah disisi allah dan 

Allah membantu kita di kemudian hari nanti ketika kita membutukan 

pertolongan. 

f) Pentingnya seorang perempuan menutup aurat scane pada menit 01.12.44 

Visual Verbal 

 

 

Deni : Tahu. tidak? Dulu aku tidak 

suka sekali dengan perempuan yang 

berjilbab 

Tenri : kenapa kamu tidak suka 

perempuan yang berjilbab? 

Deni : kenapa ya? kuno saja. 

Lagipula kenapa harus ditutup 

begitu? 

Tenri : ini apa ? 

Deni : permen 

Tenri : coba kamu pungut  

Deni : oky 

Tenri : coba kita makan 

Deni : oky 

Tenri : coba kamu pungut lagi. 

Makan lagi 

Deni : tidak bisa  

Tenri : kotor? Tak mau dimakan, 

kan? Kalau perempuan kenapa kamu 

lebih suka yang terbuka dari pada 

yang tertutup? 
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1. Makna Denotasi  

Terlihat dalam gambar ini seorang laki-laki dan perempuan yang 

bernama Deni dan Tenri. Dalam adegan ini deni menunjukan ke tenri ketidak 

sukaannya terhadap perempuan yang berhijab dia bilang kelihatan kuno kalau 

ada perempuan yang mengunakan hijab, di akhir pembicaranya dia bilang 

kenapa harus ditutup begitu ujarnya, dan di adegan ini juga tenri menunjukan 

penting dan keharusanya perempuan menutup aurat dan tenri menganalogikan 

perempuan dengan 2 permen yang terbungkus dan tidak dan tenri melempar 

ketanah setelah itu tenri menyuru pilih andri 2 permen dan menyuruh dia 

makan pada ending akhirnya andri memilih permen yang masih terbungkus 

karna itu tidak kotor kaya permen yang tidak terbungkus dan andri memakan 

permen yang terbungkus. Begitulah perempuan juga kata tenri. 

2. Makna Konotasi 

Terlihat dalam gambar tersebut sutradara menunjukan sikap ketidak 

sukaannya deni terhadap wanita yang mengunakan hijab dan disinilah tenri 

menujukan ketaatan terhadap aturan dalam islam yang memulikan wanita 

dengan harus menutup aurat dengan baik. Hukum menutup aurat adalah wajib. 

Perintah ini harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Dalam 

adegan ini tenri berusaha untuk menjelaskan ke deni bahwa menutup aurat itu 

sudah menjadi kewajiban bagi seorang perempuan, dan itu salah satu bentuk 

ketaatan dan kepatuhan hamba terhadap perintah dalam islam itu sendri 
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sebagaiman dalam al-Quran sangat memuliakan wanita dengan menutup 

auranya dengan baik dan benar, sesuai aturan yang berlaku dakam islam. 

3. Mitos  

Pada scene ini sutradara berusaha menunjukan sikap dan kecintaan 

tenri terhadap aturan agama islam itu sendiri mengenai bagaimana seharusnya 

perempuan berpakaian dan bertingkah di depan laki-laki yang bukan 

mahromnya, karna aturan dalam islam itu semua perbuatan dan tingkah yang 

kita lakukan dibawah pengawasanya sang haliq dan semua itu akan dimintai 

pertanggung jawaban, dari apa yang kita perbuat. Dan menutup aurat itu suatu 

kewajiban umat muslim dan sebagi salah satu bentuk kecintaan, ketaatan 

seora hamba terhadap aturan Allah SWT. 

g) Deni belajar tarung sarung, dan disurunh belajar untuk ikhlas dan 

berserah diri hanya kepada Allah. scane pada menit 01.24.43 

Visual Verbal 

 

 

Khalid : apa yang kau pikirkan? 

Deni : kenapa saya masih belum 

bisa menandingi sandrego, ya, pak? 

Khalid : dia berlatih bertahun-

tahun, kau cuman satu bulan, 

menurutmu? 

Deni : jadi, saya tidak bisa 

mengalahkan dia? 

Khalid : kenapa tidak? Cobalah 
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kau ikhlas 

Deni : masa orang berkelahi 

disuruh ikhlas? Ya babak belur 

Khalid : coba kau serang saya. 

Deni : sedang apa pak? 

Khalid : saya mau sholat sunat 

mutlak, sholat sunat yang bisa 

dilakukan kapan saja. Kau serang 

saat saya sholat. 

 

1. Makna Denotasi 

Pada adegan ini deni belajar tarung sarung, tapi dalam latihannya dia 

tidak terlalu semangat dan menampakan muka yang lemas, dan dia ditegur 

sama gurunya supaya tetap semangat dan bukan hanya itu gurunya 

menekankan kedeni supaya belajar ikhlas dalam melakukan latihan, 

mendengar pernyataan gurunya deni tersenyum mengejek, dan menurut dia 

bagaimana bisa dalam bertarung kita ikhlas, kalau kita ikhlas otomatis kita 

akan kena pukulan terus ujarnya. Dan di akhir scene ini gurunya mau 

menunjukan ke deni terkait sholat sunat mutlak, sholat yang bisa dilakukan 

kapan saja. 

2. Makna Konotasi 

Makna konotasi dalam gambar ini adalah sutradara mengarahkan cara 

pandang kita supaya bisa ikhlas dalam melakukan sesuatu, karna kenapa 
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ketika kita sebagai umat muslim tidak mengunakan sifat ikhlas semua apa 

yang kita lakukan dan perbuat tidak akan bisa bernilai ibadah disisi Allah 

SWT. Dalam potongan scene ini mengajarkan kita untuk ikhlas karna ikhlas 

adalah suatu sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah SWT dalam 

melakukan amalan ketaatan. Jadi amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam 

rangka mendekatkan diri pada Aallah SWT bukan kepada pujian dari manusia 

semata. Sikap ikhlas itu sangat perlu di tanamkan dalam stiap insan karan 

kenpa, ketika kita tidak memiliki sikap ikhlas kita tidaka akan bisa menerima 

setiap kenyataan yang buruk atau ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita 

sehari-hari, maka dari itu dipandang perlu setiap insan memiliki sikap ikhlas 

dalam setiap melakukan sesuatu, supaya itu bisa bernilai ibadah disisi allah. 

3. Mitos  

Pada potongan scane diatas sutradara berusaha menunjukan sikap baik 

seorang muslim dalam mengajari deni terkait ikhlas dan berpasrah diri hanya 

kepada allah ketika dalam mengerjakan sesuatu supaya itu bisa bernilai ibadah 

disisi Allah SWT. Dalam adegan ini kita diajar untuk pasrah dan tunduk 

terhadap ketetapan allah, tapi tidak terlepas dari usaha manusia itu sendri 

sejauh mana mereka berusaha yakin dan iklas dalam mengerjakan sesuatu 

supaya itu bisa tercapai demi apa yang mereka inginkan dalam menjalani 

kehidupan dimuka bumi ini. 
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h) Menunaikan sholat scane pada menit 01.27.12 

Visual Verbal 

 

 

Abdul : kamu sekarang sudah 

percaya? 

Deni : Insyaallah 

Abdul : kalau begitu, kamu 

tutup pintunya. Supaya gwen 

tidak bisa masuk, ya. 

Deni : siap om. 

Abdul : kau makan dulu 

Deni : oh, iya, om. Terimakasih 

om. 

Abdul : Assalamualaikum 

Deni : Waalaikumsalam. 

 

1. Makna Denotasi  

Dapat dilihat dari objek tersebut menggambarkan seorang muslim 

dalam berpakaian menggunakan baju koko, dan sarung, dan sosok om deni 

yang baik hati yang menyuru deni melaksanakan sholat dari dulu, dan 

alhamdullillah sekarang deni sudah berubah. Dalam gambar tersebut dapat 

dilihat deni yang dulunya tidak percaya kepada tuhan, tapi Alhamdulillah 

sekarang sudah taubat dan mulai percaya, dan menjalankan kewajiban sebagai 

umat muslim itu sendiri, yaitu smenunaikan holat 5 waktu sebagaimana yang 

diajarkan dalam agama islam. Dari tanda yang ada dapat disimbolkan bahwa 

sholat adalah sebuah kewajiban bagi orang muslim. Apabila kita 

mendengarkan adzan berkumandang, maka hendaklah kita bergegas untuk 
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melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim menunaikan sholat lima 

waktu dan kita menunda urusan yang lain dimanapun kita berada. 

2. Makna Konotasi 

Terlihat dalam gambar sosok deni yang mencerminkan dirinya sebagai 

orang muslim yang sedang melaksanakan kewajiban dalam agama islam, yaitu 

ketika adzan sudah berkumandang hendaknya ambil wudhu dan segera 

melaksanakan sholat sebagaimana yang di anjurkan dalam agama islam itu 

sendiri, dan dalam adegan ini om nya deni mengetahui bahwa deni yang 

dulunya tidak percaya terhadap adanya tuhan, tapi sekarang dia sudah mulai 

percaya dan melaksanakan salah satu kewajiban sebagai orang islam yaitu 

sholat 5 waktu, apa yang menjadi harapan omya di awal scene akhirnya bisa 

dilaksanakan oleh deni di kota Makassar. 

3. Mitos 

Pada potongan scene di atas sutradara berusaha menunjukan sikap baik, 

tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, yang harus diambil seorang muslim 

yaitu segera melaksanakan kewajiban sebagai orang muslim ketika adzan 

sudah berkumandang, ini menunjukan bahwa tunduk dan patuh terhadap 

perinta Allah itu wajib hukunya bagi kita sebagai umat islam, dan proses 

pendalaman terhadap nilai-nilai dalam islam itu sangat perlu supaya kita bisa 

mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang menjadi 

aturan dan dan kewajiban srtiap umat islam. 
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i) Gogos meminta kepada deni agar diangkat menjadi karyawan tetap di 

Ruso Corp scane pada menit 01.32.35 

Visual Verbal 

 

 

Gogos : kami berdua sudah 5 

tahun puang menjadi karyawan 

kontrak di Ruso Corp, maka dari 

itu kami memohon kepada puang 

Deni Ruso untuk mengangkat 

kami menjadi karyawan tetap, itu 

yang selalu ingin disampaikan 

oleh TUTU kepada puang. 

   

1. Makna Denotasi 

Dapat dilihat dalam scene tersebut kesedihan dari raut wajah Gogos 

yang sedang bicara dengan Deni di rumah sakit yang menjenguk Tutu yang 

sakit, pada kesempatan kali ini Gogos menyampaikan ke Deni terkait 

keinginannya mau diangkat menjadi karyawan tetap karna Gogos dan Tutu 

sudah kerja 5 tahun di kantor Ruso Korp tersebut. Dalam adegan ini gogos 

mengharpkan deni agar bisa mengangkatnya sebagai karyawan tetap dan ini 

sudah mereka siapkan dari jauh hari untuk mengungkapkan keinginan gogos 

dan tutu, tapi deni dalam adegan ini hanya terdiam mendengar, apa yang 

disampaikan oleh gogos tersenut. 
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2. Makna Konotasi 

Makna konotasi dalam gambar ini adalah sutradara menunjukan 

kesedihan gogos karna sakit sahabat baiknya, dan dalam adegan ini besar 

harapan gogos dia bisa di angkat menjadi karyawan tetap di kantor nya deni 

tersebut. Telah menjadi sebuah ketetapan dari Allah SWT bahwa setiap 

manusia pasti pernah mengalami sakit dan musibah selama hidupnya. 

Sebagaimana sebuah hadis mengatakan: 

“Sesunguhnya Allah benar-benar akan menguji hambanya dengan 

penyakit, sehingga dia menghapuskan setiap dosa darinya” (HR al-

Hakim 1/348) 

Bisa kita lihat dalam hadis tersebut bahwa Allah tidak hanya sekedar 

munguji hambanya melainkan ia akan mengugurkan setiap dosanya, maka 

dari itu ketika kita sementara di uji jangan berkecil hati, karna Allah memiliki 

rencana baik dari setiap rencana yang kita siapkan dan kita harus bersyukur 

dan bersabar dalam menjalani kehidupan didunia ini. 

3. Mitos 

Pada potongan scene diatas menunjukkan Tutu yang terbaring di 

rumah sakit di kunjungi oleh Gogos dan Deni, Apabila sakit dan musibah 

telah menimpah, maka seorang mukmin haruslah sabar dan ridho terhadap 

takdir Allah SWT dan harapkanlah pahala serta dihapuskannya dosa-dosanya 

sebagai ganjaran dari musibah yang menimpanya, dan Allah memiliki rencana 

yang baik daria apa yang kita rencakan, kita harus pasrah dan tunduk terhadap 

ketetapanya, kana Allah maha segalanya. 
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j) Sandrego, menantang Deni Ruso untuk Sigajang Laleng Liapa karna 

harga dirinya telah tercoreng scane pada menit 01.48.48 

Visual Verbal 

 

 

Sandrego : saya sandrego, harga 

dirinya telah tercoreng oleh deni 

ruso! Maka itu saya tantang deni 

ruso untuk Sigajang Laleng Lipa. 

Jangan ada yang ikut campur. 

Deni : Ini bagaimana pak, saya 

takut pak? 

Khalid : kau tenang 

Deni : ini bukan olahraga pak, 

ini bunuh diri, pak. 

Khalid : Mati ditangan Allah 

bukan ditangan preman. 

Deni : Pak khalid! 

Sandrego : Calabai. Mau yang 

mana, ambil calabai. Ayo 

Calabai. Calabai… 

 

1. Makna Denotasi 

Terlihat dalam adegan ini Sandrego, menantang Deni Ruso untuk 

tarung sarung atau disebut dengan Sigajang Laleng Lipa karna harga dirinya 

telah tercoreng, karena budaya yang ada dibugis ketika seseorang namaya 

dicoreng dan dia tidak terima itu, mereka bisa melakukan Sigajang Laleng 

Lipa untuk menentukan mana yang menang dan kalah. Tradisi ini masih di 

junjung tinggi di daerah bugis untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan 

pertikaian di daerah bugis itu sendiri.  
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2. Makna Konotasi  

Pada potongan gambar diatas sutradara ingin menunjukan bahwa siri 

napace di daerah bugis itu sangat di junjung tinggi, maka dari itu ketika ada 

perselisihan atau perkelahian masyarakat setempat akan menyuru melakukan 

Sigajang Laleng Lipa, salah satu tradisi dan budaya untuk menyelesaikan 

masalah, dan budaya ini menunjukkan bahwa warga bugis itu sendiri, bijak 

dalam menyelesaikan masalah karna kenapa, ketika ada masalah diselesaikan 

dengan individu dan individu beda dengan konteks pemuda dan warga 

sekarang ketika ada masalah mereka menyelesaikan dengan bentrok atau 

tawuran. 

3. Mitos 

Pada scene tersebut ditunjukkan sikap nilai filosofis siri napacce 

budaya bugis Makassar adalah gambaran dari falsafah orang-orang bugis 

mengenai sekian banyak persoalan kehidupan yang mencakup berbagai watak 

orang Bugis Makassar yang reaktif, militan, optimis konsisten, loyal, 

pemberani dan konstruktif. Dan bukan hanya itu orang bugis masih kental 

dengan budaya Sigajang Laleng Lipa, salah satu budaya intuk menyelesaikan 

masalah ketika ada konflik atau perseruan dalah kehidupan bermasyarakat. 
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C. Interpretasi Pesan Moral Yang Terdapat dalam Film Tarung Sarung 

Interpretasi dalam Film Tarung Sarung banyak mengandung pesan moral di 

dalamnya, baik dari gambar, teks, maupun dialog atau pesan yang disampaikan oleh 

para tokoh. Dan dari film ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa, saling 

menghormati dan berbuat kebaikan tampa harus membeda-bedakan dan tidak hanya 

itu, dalam film Tarung Sarung ini menekankan kita sebagai umat islam harus 

memiliki akidah atau sebuah keyakinan terhadap islam harus di pegang erat-erat bagi 

setiap orang muslim. Pesan moral adalah standar perilaku yang berlaku 

memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam kelompok. Moral 

mengacu pada sangsi masyarakat apa yang benar dan dapat diterima. Dalam 

penelitian ini peneliti inging mengutarakan terkait tentang pesan moral berupa ahlak, 

adat, watak, perasaan, sikap, atau cara berfikir. 

Dalam penelitan ini, pesan moral dikategorikan menjadi tiga macam, dalam 

hal itu. 1) Kategori hubungan manusia dengan Tuhan. 2) Kategori hubungan manusia 

dengan diri sendiri. 3) Kategori hubungan antar sesama manusia dalam lingkungan 

sosial. Dari penjelasan di atas berdasarkan pengkategorian tersebut, maka dalam 10 

adegan dalam film Tarung Sarung yang telah dipilih oleh peneliti, memiliki sebuah 

pesan moral yang dapat diuraikan berdasarkan pengkategorian sesuai dengan peneliti 

tentukan supaya akumulasi dari pesan moral dalam film ini bisa tersusun dengan 

baik. 
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1. Hubungan Manusia Dengan Tuhan 

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling unik, memiliki naluri dan 

kepribadian dalam beragama. Dalam menjalani kehidupan kita tidak terlepas 

dari berbagai ujian dan cobaan, untuk mengatasi problem-problem demikian 

tidak cukup dengan ilmu pengetahuan, manusia memiliki hati nurani yang 

selalu mengingatkan dalam kebaikan dan keburukan. Dan hati nurani juga 

perlu diasa supaya bisa mengikut dengan aturan yang ada, yaitu sesuai dengan 

petunjuk Allah yang berdasarkan al Quran dan hadits munuju jalan 

membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Dalam ajaran islam disebut 

dengan ibadah, ibadahlah yang membentuk umat manusia agar menjadi orang 

yang bertakwa. 

Pada penelitian ini bagian yang menggambarkan kategori hubungan 

manusia dengan Tuhan-Nya dapat dilihat pada bagian A, D, F, G, H. 

Pada bagian A menunjukan bahwa deni tidak percaya tuhan dalam 

pandanganya bahwa segalanya itu hanya uang yang membuat orang bahagia, 

melihat dan mendengar pernyatan deni om deni tersebut menunjukkan raut 

wajah yang sedih. Ini menggambarkan bahwa sesama manusia kita harus 

saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Sebagaimana sebuah hadis 

mengatakan:  

“Barang siapa mengajak dalam hal kebaikan, maka ia akan mendapat 

pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi 

pahala mereka”, (H.R. Muslim) 
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Pada bagian D menampilkan adegan ketika tenri cerita dengan deni 

terkait tentang kecintaan tenri terhadap agama dan indonedia itu sendiri, 

bahkan dalam bentuk penekananya ketika orang tidak percaya kepada Tuhan 

berarti orang itu bukan orang Indonesia. Dalam pernyataan ini menujukkan 

bahwa tenri sangat menjunjung tingi nilai agama dan kecintaan terhadap 

Indonesia. 

Pada bagian F terlihat dalam gambar tersebut sutradara menunjukan 

sikap ketidak sukaannya deni terhadap wanita yang menggunakan hijab dan 

disinilah tenri menujukkan ketaatan terhadap aturan dalam islam yang 

memuliakan wanita dengan harus menutup aurat dengan baik. Karna hukum 

menutup aurat adalah wajib. Perintah ini harus dilaksanakan oleh setiap 

muslim dan muslimah. 

Pada bagian G dalam potongan scene ini mengajarkan kita untuk 

ikhlas karna ikhlas adalah suatu sikap yang menjadikan niat hanya untuk 

Allah SWT dalam melakukan amalan dan ketaatan. Jadi amalan ketaatan 

tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri pada Aallah SWT semata 

bukan mengharapkan kepada pujian dari manusia. 

Pada bagian H menampilkan adegan ketika deni sedang melakukan 

sholat dirumahnya, ini menunjukan bahwa deni sudah tobat dan percaya 

bahwa tuhan itu ada, dan hal ini menggambarkan tentang ketaatan kita sebagai 

umat muslim dalam menjalankan kewajiban dan menunaikan perintah Allah 

SWT. 
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2. Hubungan Manusia Dengan Diri Sendiri  

Manusia merupakan makhluk individu yang mempunyai hasrat dan 

keinginan untuk meraih suatu keinginan dalam hidupnya, baik lahiriah 

maupun batiniah. Manusia ketika diciptakan sudah dilengkapi dengan segala 

daya kemampuan akal budi, hati nurani dan kebebasan. Dan keinginan 

manusia itu dapat tercapai jika manusia tersebut memiliki tekad dan usaha 

yang kuat untuk mencapai keinginan atau cita-citanya dalam meniti 

kehidupan. Pengenalan dan penerimaan diri yang baik akan menentukan sikap 

yang baik, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan dimuka bumi ini mempunyai 

kaitan. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia akan kenal Tuhannya, 

sebab dengan pengenalan itu, manusia mengetahui selain Tuhan, tidak ada 

makhluk lain yang bisa menciptakan dirinya dan alam semesta ini menuju 

kesempurnaan. 

Kategori pesan moral yang menggambarkan hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri dapat kita lihat dibagian potongan scene I, J. 

Pada bagian I potongan diatas sutradara ingin menunjukan Tutu yang 

terbaring di rumah sakit di kunjungi oleh Gogos dan Deni, Apabila sakit dan 

musibah telah menimpah, maka seorang mukmin haruslah sabar dan ridho 

terhadap takdir Allah SWT dan harapkanlah pahala serta dihapuskannya dosa-

dosanya sebagai ganjaran dari musibah yang menimpanya. 
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Pada bagian J Sandrego mengajak single Deni Sigajang Laleng Lipa 

karna harga dirinya telah tercoreng, karena budaya yang ada dibugis ketika 

seseorang namanya dicoreng dan dia tidak terima itu, maka mereka bisa 

melakukan Sigajang Laleng Lipa untuk menentukan mana yang menang dan 

kalah dalam menjaga diri dari orang lain. Tradisi ini masih di junjung tinggi di 

daerah bugis untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan pertikaian di 

daerah bugis itu sendiri. Dalam adegan ini menunjukkan bagaimana individu 

itu bisa menjaga diri dengan baik, supaya tidak mudah dikalahkan oleh orang 

lain. Tradisi Sirinapacce dan Sigajang Laleng Lipa di daerah bugis Makassar 

itu masih terjaga dengan baik supaya kita bisa membela diri dan bisa 

menyelesaikan masalah dengan sebagaimana seharusnya. 

3. Hubungan Antar Sesama Manusia Dalam Lingkungan Sosial. 

Selain sebagai mahluk individu, manusia juga adalah mahluk sosial 

yang pada dasarnya saling membutuhkan. Didalam kehidupan bermasyarakat, 

manusia hendaknya berbaur dan saling tolong menolong antar sesama tanpa 

membeda-bedakan. Secara umum hubungan antar manusia merupakan suatu 

kemampuan untuk mengenali sifat, tingkah laku, ataupun perilaku seseorang 

dimana didalamya terdapat proses interaksi antar manusia agar tercapainya 

kehidupan yang serasi, selaras, dan kebahagian dalam tatanan kehidupan 

bermasyarakat dan bersosial. 
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Kategori pesan moral yang menggambarkan hubungan antar sesama 

manusia dapat kita lihat dibagian potongan scene B, C, E. 

Pada bagian B pesan moral yang bisa diambil adalah pentingnya 

menjaga lingkungan, lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua 

mahluk hidup yang ada di muka bumi harus kita jaga kelestariannya. Kita 

sebagai manusia yang hidup dimuka bumi yang telah diberikan kekayaan 

alam yang melimpah, seharunya kita berterimakasih keapada Tuhan dangan 

cara menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Mulai dari seakarang marilah 

kita menjaga dan membenahi lingkungan disekitar kita. 

Pada bagian C pesan moral yang di utarakan dalam scene ini adalah 

bagaimana kita di anjurkan untuk menjaga lingkungan. Bahkan dalam agama 

secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui dan menyadari 

arti penting menjaga lingkungan, karena agama mengajarkan setiap umatnya 

untuk peduli terhadap lingkungan. Setiap kerusakan alam, lingkungan akan 

memberikan dampak buruk terhadap umat manusia itu sendiri. 

Pada bagian E pesan moralnya adalah dalam scene ini juga 

mengenalkan salah satu budaya dari orang bugis itu sendiri yaitu Mappalette 

Bola dan sampai sekarang budaya ini masih terjaga dengan baik dalam 

kehidupan masyarakat bugis makassar.  

Dalam surah diatas disebutkan bahwa kita harus senantiasa tolong 

menolong dalam hal kebaikan dan dilarang tolong menolong  dalam berbuat 
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dosa. Kita sebagai umat muslim harus senantiasa bermanfaat untuk orang lain 

dengan cara menolong orang yang sedang menbutuhkan bantuan atau 

kesusasahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pesan moral dan 

makna denotasi, konotasi, dan mitos pada film “Tarung Sarung” dengan 

menggunakan analisis semiotika Roland Barthes berupa rangkaian 10 scene, 

maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan jawaban dari rumusan masalah 

diatas, yaitu: 

1. Makna Denotasi yang terdapat pada film “Tarung Sarung” iyalah berupa 

gambaran tentang kehidupan sosok lelaki yaitu Deni Ruso yang tidak pernah 

percaya dengan adanya Tuhan dan Deni menganggap bahwa segalanya itu 

hanya uang yang membuat orang bahagia. Dan adegan yang keren dalam 

cerita film ini terkait tentang „Tarung Sarung” dan “Sigajang Laleng Lipa” 

yang masih kental, artinya ketika ada masalah atau problem untuk 

menyelesaikan  masalah budaya itu yang digunakan orang bugis Makassar. 

Makna Konotasi pada adegan film tersebut berupa berupa perjuangan, 

pengorbanan, tekad, usaha, serta bentuk-bentuk interaksi social lainya, 

seperti saling mengingatkan dalam kebaikan, saling memotivasi, saling 

membantu, menjalin hubungan baik dengan sesama, dan bentuk interaksi 

social lainya. Sehingga melahirkan Mitos yang mengandung pesasan-pesan 

dan kalimat berupa motivasi, baik melalui visual, maupun verbal yang 

berhubungan dengan moralitas. 
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2.  Adegan dalam film Tarung Sarung yang telah dipilih oleh peneliti, 

memiliki sebuah pesan moral yang dapat diuraikan berdasarkan 

pengkategorian sesuai dengan peneliti tentukan supaya akumulasi dari 

pesan moral dalam film ini bisa tersusun dengan baik. Manusia adalah 

ciptaan Tuhan yang paling unik, memiliki naluri dan kepribadian dalam 

beragama. Dalam menjalani kehidupan kita tidak terlepas dari berbagai 

ujian dan cobaan, untuk mengatasi problem-problem demikian tidak 

cukup dengan ilmu pengetahuan, manusia memiliki hati nurani yang 

selalu mengingatkan dalam kebaikan dan keburukan. Dan hati nurani juga 

perlu diasa supaya bisa mengikut dengan aturan yang ada, yaitu sesuai 

dengan petunjuk Allah yang berdasarkan al Quran dan hadits munuju jalan 

membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Manusia merupakan makhluk 

individu yang mempunyai hasrat dan keinginan untuk meraih suatu 

keinginan dalam hidupnya, baik lahiriah maupun batiniah. Manusia ketika 

diciptakan sudah dilengkapi dengan segala daya kemampuan akal budi, 

hati nurani dan kebebasan. Selain sebagai mahluk individu, manusia juga 

adalah mahluk sosial yang pada dasarnya saling membutuhkan. Didalam 

kehidupan bermasyarakat, manusia hendaknya berbaur dan saling tolong 

menolong antar sesama tanpa membeda-bedakan. Pesan moral yang 

terdapat dalam film “Tarung Sarung” dari 10 scene yang telah dipilih oleh 

peneliti, yang mencerminkan pesan moral yakni berupa pesan moral 

dalam kategori hubungan manusia dangan Tuhan, hubungan manusia 
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dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia lainya dalam 

lingkungan social atau dalam artian hubungan manusia dengan sesama. 

Dan dari hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa makna pesan moral 

yang dominan adalah pada kategori hubungan manusia daengan tuhan. 

B. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini mencakup dua hal, yaitu impilkasi teoritis dan iplikasi 

praktis yaitu : 

1. Implikasi teoritis, hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan 

konstribusi gagasan dan pemikiran ilmia serta memperkaya pengetahuan 

mengenai pesan moral dalam film “Tarung Sarung” dalam analisis semiotika 

Roland Barthes. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan tanpa mengurangi 

keasliannya, baik itu dalam penelitian di bidang jurnalistik secara umum 

maupun khusus. 

2. Implikasi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat secara umum kemudian secara khusus kepada jurnalis agar dapat 

menjadi rujukan atau bahan pertimbangan bagi praktisi perfilman dalam 

membuat atau memproduksi film yang sarat makna dan dapat memberi 

motivasi dan pencerahan bagi penonton.  
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