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PEDOMAN TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Shad Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Apostrof terbaik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 nun  N En ف

 wawu W We ك

 ha  H Ha ق
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 hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye م

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــَـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama Contoh 

 bainakum = بينكم  Fathah dan ya Ai a dan i ىي

=ىوؿ Fathah dan wau Au a dan u ىو  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama Contoh 

ا | ...ى  
ىَ ...ل  Fathah dan alif 

atau ya 
A a garis di atas مات = maata 
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 ىي
Kasrah dan ya I i garis di atas قيل = qiila 

 ىو
Dammah dan wau U u garis di atas يموت = yamuutu 

3. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua, yaitu: ta’marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 

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

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

Contoh Latin Keterangan 

 riāḍ aljannah ta’ marbūṭah mati رِياَضُ الْجَنَّةِ 

 żāāiqat almaut ta’ marbūṭah hidup ذآَئقَِةُ الْمَوْتِ 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh:  

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

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

Contoh: 

 aliyyun‘ =عليٌّ 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لآ(alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

6. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh:  َتأَمُْرُوْن:Ta‟murūn                                                                                                                                                                       

7. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Quran (dari Al-Quran), sunnah, khusus 
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dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Zilāl al- Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

8. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 dīnullāh =دِيْهُ اّللّ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh:  

 hum fī rahmatillāh =همُ فيِْ رَحْمَةِ اّللّ 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibekukan adalah: 

1. Swt.   : subhanahu wa ta‟ala 
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2. Saw.  : sallallahu „alaihi wa sallam 

3. a.s  : „alaihi al-salam 

4. H  : Hijriah 

5. M  : Masehi 

6. SM  : Sebelum Masehi 

7. 1.  : Lahir tahun ( untuk orang yang masih hidup saja) 

8. W.  : Wafat tahun 

9. QS ... /22:78 : Qur‟an surah Al-Hajj ayat 78 

10. HR  : Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama : Ani Indriani Saputri 

NIM : 50100117018 

Judul Skripsi : Makna Pesan Dakwah dalam Film “Tilik” (Analisis Semiotika 

Roland Barthes) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pesan dakwah yang 

terkandung dalam film “Tilik” ditinjau dari dimensi syariah dan akhlak dengan 

menggunakan semiotika Roland Barthes. 

Penelitian ini merupakan analisis teks media dengan menggunakan analisis 

semiotika Roland Barthes. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan dokumentasi dan riset keputakaan. Teknik analisis data yang 

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

sistem denotasi dan konotasi dengan menggunakan konsep semiotika Roland Barthes. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam film “Tilik” terdapat pesan 

dakwah di dalamnya yakni pesan syariah dan akhlak. Pesan dakwah yang berdimensi 

syariah dapat diidentifikasi dalam dua bagian yaitu: Pertama, tentang larangan 

melakukan suap (risywah) baik itu pemberi suap, yang menerima suap ataupun 

perantara dari keduanya. Kedua, anjuran bersikap empati, guna untuk mempererat 

ukhuwah (persaudaraan) juga sebagai bentuk dukungan moral bagi orang yang 

dijenguknya. Sedangkan pesan dakwah yang berdimensi akhlak dapat diidentifikasi 

dalam empat bagian yaitu: Pertama, larangan melakukan ghibah, perilaku ghibah ini 

seringkali dilakukan oleh orang-orang tanpa disadari, sedangkan perilaku ghibah 

diibaratkan dengan memakan daging saudaranya sendiri. Kedua, larangan menghasut 

sebab menghasut merupakan sebuah perbuatan yang dapat memutuskan tali 

persaudaraan dan merupakan salah satu dosa besar yang menjadi penyebab seseorang 

terhalang masuk surga. Ketiga, pentingnya melakukan tabayyun, ketika mendapat 

suatu berita hendaklah melakukan tabayyun atau mencari tahu terlebih dahulu 

mengenai kebenaran dari berita tersebut agar tidak terjadinya kesalahpahaman. 

Keempat, larangan melakukan fitnah, sebuah tindakan yang mengatakan sesuatu 

tentang diri seseorang yang tidak sebagaimana mestinya dan merupakan suatu 

tindakan yang lebih kejam daripada pembunuhan. 

Implikasi penelitian, yakini (1) khalayak mampu memahami pesan-pesan 

dakwah yang terdapat dalam film “Tilik” ini dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. (2) Bagi para penikmat film, mampu memahami dan selektif terhadap 

pesan yang disampaikan pada sebuah film. (3) Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya baik itu mengenai pesan dakwah, dunia 

perfilman, maupun analisis semiotika.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dakwah merupakan sebuah tugas yang dipercayakan oleh Allah swt. kepada 

manusia yang tujuannya untuk mengajak manusia kepada yang ma’ruf dan mencegah 

dari yang mungkar, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan dengan 

menggunakan metode, media, ataupun pesan yang disesuaikan dengan kondisi 

mad’unya (khalayak dakwah). Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka 

membutuhkan sebuah proses yang terencana dan terstruktur dengan baik. 

Saat ini dunia sedang dihadapkan dengan perkembangan arus teknologi dan 

informasi yang dengan cepatnya berkembang secara terus menerus, sehingga 

membuat aktivitas dakwah pun harus ikut menyesuaikan perkembangan yang ada.
1
 

Dalam hal ini penyampaian pesan dakwah bukan lagi suatu hal yang dianggap sulit, 

bahkan tidak lagi melulu tentang berceramah, atau pengajian yang dilakukan secara 

face to face, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi maka media massa dapat 

dimanfaatkan sebagai media dakwah.  

Media dakwah adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi 

dakwah (ajaran Islam) kepada mad’u (sasaran dakwah).
2
 Media dakwah dalam hal ini 

memiliki peranan yang sangat penting agar dapat mencapai tujuan dakwah yang telah 

ditentukan. Sehingga dalam aktivitas dakwah di mana untuk menarik perhatian objek 

                                                             
 1

Risriyanti, “Pesan Dakwah dalam Film “Assalamualaikum Beijing” (Analisis Semiotika 

Roland Barthes)”, Skripsi (Purwokerto: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri, 2016), h. 3. 
2
Evra Willya, dkk., Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural 

(Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 506. 
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dakwahnya dibutuhkan sebuah strategi yang baik, dan mengingat bahwa masyarakat 

Indonesia lebih condong kepada dunia hiburan maka dengan memanfaatkan media 

massa yang ada, seperti media perfilman merupakan cara yang paling efektif dalam 

aktivitas dakwah. 

Film merupakan sebuah penyajian gambar melalui layar lebar yang bersifat 

audio visual dan merupakan bagian dari media komunikasi. Dengan kata lain, film 

merupakan media untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. 

Hal ini film tidak hanya menjadi media penyampai pesan kepada satu atau dua 

komunikan, melainkan kepada semua elemen masyarakat.
3
 Film juga memiliki 

peranan yang sangat penting dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat umum. 

Oleh karenanya, ketika film memiliki pengaruh yang cukup besar kepada masyarakat 

maka film yang dianggap sebagai tontonan yang menghibur bisa dijadikan peluang 

yang baik bagi pelaku dakwah dengan menyelipkan pesan-pesan dakwah dalam film 

tersebut. Tanpa disadari orang yang menikmati film tersebut akan tertanamkan nilai-

nilai keislaman pada diri mereka atau adanya pembentukan perilaku islami secara 

tidak sadar sesuai dari apa yang disaksikan dari cuplikan film tersebut. Dengan 

demikian, dapat dipahami bahwa film mempunyai kekuatan memengaruhi yang 

sangat besar, dan sumber dari kekuatannya itu ialah pada emosi dari khalayak.
4
 Oleh 

karenanya agar khalayak lebih mudah untuk menerima dan mengerti isi film, maka 

dibutuhkan penyajian dakwah dalam bentuk cerita yang menarik.  

                                                             
3
Sri Wahyuningsih, Film dan Dakwah: Memahami Representasi Pesan-Pesan Dakwah 

Dalam Film Melalui Analisis Semiotik. (Cet. I; Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 3. 
4
Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi (Cet. I;Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), h. 107. 
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Seperti dalam film pendek yang berjudul “Tilik” yang merupakan sebuah film 

pendek yang diproduksi oleh Ravacana Film dan disutradarai oleh Wahyu Agung 

Prasetyo pada tahun 2018 dan mulai hangat diperbincangkan pada pertengahan tahun 

2020. Film ini dirilis pada tanggal 17 Agustus 2020 dan menembus 10.000.000 

penonton dalam kurun waktu 7 hari setelah dirilis diYoutube Channel Ravacan Film. 

Film ini mengangkat sebuah kisah yang bersumber dari kehidupan sosial. Di mana 

dalam film ini terdapat unsur infomatif sekaligus edukatif tentang peristiwa yang 

sedang terjadi dilingkungan sekitar. Film ini bercerita tentang rombongan ibu-ibu 

yang sedang menaiki truk untuk berangkat ke Rumah Sakit untuk menjenguk Bu 

Lurah. Sepanjang perjalanan sosok Bu Tejo membeberkan berbagai informasi 

berdasarkan apa yang dilihatnya dari media sosial tanpa mencari tahu terlebih dahulu 

kebenaran dari informasi tersebut. Namun dibantah oleh tokoh Yu Ning dengan 

mengingatkan kepada ibu-ibu yang lain untuk tidak menelan mentah-mentah 

informasi tanpa mengetahui akurat atau tidaknya informasi tersebut. 

Melihat dari reaksi orang-orang ketika film ini mulai viral di mana orang-

orang hanya melihat dari sisi negatifnya saja yaitu celotehan dari tokoh Bu Tejo, 

namun dalam film ini memiliki nilai dakwah yang tidak disadari oleh banyak orang. 

Berangkat dari alur pikir tersebut, peneliti tertarik menelaah lebih mendalam 

mengenai pesan dakwah yang terdapat dalam film ”Tilik” dan mencoba 

membahasnya dalam penelitian ini. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada makna pesan dakwah dalam film Tilik dengan 

menggunakan konsep semiotika Roland Bartes (makna konotasi dan denotasi). Untuk 

mengetahui makna pesan dakwah yang ditinjau dari dimensi syariah dan akhlak 

dengan menggunakan bahasa maupun ikonik (terkodekan dan tidak terkodekan). 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian tesebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Dakwah 

Dakwah merupakan fenomena keagamaan yang bersifat ideal normatif 

sekaligus juga merupakan fenomena sosial yang rasional aktual dan empiris sebagai 

sunnatullah.
5
 Sejalan dengan pengertian dakwah tersebuh sebagaimana yang 

dipahami bahwa dakwah merupakan amal saleh yang dilaksanakan sesuai sunnatullah 

dan mengacu pada amar ma’ruf dan nahi mungkar.  

b. Film “Tilik” 

Film Tilik merupakan sebuah film pendek karya anak bangsa yang bekerja 

sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) yang 

diproduksi oleh Ravacana Film dan disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo pada 

tahun 2018 lalu dan mulai dirilis pada tanggal 17 Agustus 2020. Film yang berdurasi 

                                                             
5
 Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi, h. 16. 
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32 menit ini menembus 10.000.000 penonton dalam kurun waktu 7 hari setelah dirilis 

diYoutube Channel Ravacan Film. Kata “Tilik” berasal dari bahasa jawa yang artinya 

“menjenguk”. Film yang menceritakan tentang sekumpulan ibu-ibu yang menaiki 

truk untuk menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan sosok Bu Tejo yang tidak 

henti-hentinya membeberkan berbagai informasi tentang sosok Dian yang belum 

diketahui kebenarannya, hingga memancing ibu-ibu yang lain untuk bergosip hingga 

berburuk sangka terhadap sosok Dian. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah apa makna pesan dakwah yang terkandung dalam film 

“Tilik” ditinjau dari dimensi syariah dan akhlak dengan menggunakan analisis 

semiotika Roland Barthes. 

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka adalah bentuk telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang 

relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Setelah dilakukan penelusuran 

beberapa penelitian terdahulu, maka berikut uraian yang perlu dikemukakan sebagai 

bahan perbandingan, antara lain: 

1. Rani Rahayuni, mahasiswi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pesan-Pesan Dakwah dalam Film 

“Syurga Cinta”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Adapun rumusan 

masalahnya yaitu bagaimana makna pesan-pesan dakwah yang ditandai oleh 

scene-scene dalam film “Syurga Cinta” berupa pesan akidah, syariah, dan 
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akhlak. Penelitian ini menggunakan teori Semiotika Roland Barthes dengan 

jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa adanya pesan dakwah dalam film “Syurga Cinta” yang 

terdiri dari aspek Aqidah yakni iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab 

Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Kedua, dari aspek  

Syariah yakni hukum menjalankan sembahyang, ketaatan dalam menjalankan 

ibadah puasa, dan memanggil nama dengan panggilan yang baik. Ketiga, dari 

aspek Akhlak yakni tawakkal, syukur, taubat, iffah, tawadhu‟, birrul walidain, 

dan ukhuwah islamiyah.
6
 

2. Lathifah Istiqomah, mahasiswi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian ini dilakukan pada tahun 

2019 dengan judul penelitian Analisis Pesan Dakwah dalam Film Duka 

Sedalam Cinta. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti 

yaitu apa pesan dakwah yang terdapat pada film Duka Sedalam Cinta. 

Penelitian ini menggunakan teori Semiotika Roland Barthes dengan jenis 

penelitian yaitu penelitian library research dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu adanya pesan dakwah dari segi Aqidah 

yakni mengenai iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Kedua, dari 

aspek Syariah yakni shalat, membayar zakat, mengenakan jilbab, dan tidak 

bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ketiga, dari aspek 

                                                             
6
Rani Rahayuni, “Pesan-Pesan Dakwah dalam Film “Syurga Cinta”, Skripsi (Yogyakarta: 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016). 



7 
 

 
 

akhlak yakni ta’awun (tolong menolong), saling memaafkan, bersedekah, 

bersikap sabar, adil, bijaksana dan istiqamah (teguh pendirian).
7
 

3. Ihsan Al Mandari, mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN 

Alauddin Makassar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan  judul 

Makna Pesan Dakwah dalam Film Animasi Adit dan Sopo Jarwo Episode 22 

Kabar Burung Bikin Bingung (Analisis Semiologi Roland Barthes). Adapun 

rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti yaitu bagaimana pesan 

dakwah dalam film animasi Adit dan Sopo Jarwo Episode 22 “Kabar Burung 

Bikin Bingung”. Penelitian ini menggunakan teori Semiotika Roland Barthes 

dengan jenis penelitian yaitu analisis Kritik (Post Strukturalisme). Hasil 

penelitian yang didapatkan dari film tersebut mengenai dakwah muamalah 

yakni adanya ketelitian dalam memperoleh dan menyebarkan berita kepada 

khalayak.
8
 

Dari ketiga penelitian diatas terdapat perbedaan antara penelitian tersebut 

dengan penelitian ini, perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

  

                                                             
7
Lathifah Istiqomah, “Analisis Pesan Dakwah Dalam Film Duka Sedalam Cinta”, Skripsi 

(Bengkulu: Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, 2019). 
8
Ihsan Al Mandari, “Makna Pesan Dakwah dalam Film Animasi Adit dan Sopo Jarwo 

Episode 22 Kabar Burung Bikin Bingung (Analisis Semiologi Roland Barthes)”, Skripsi (Makassar: 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018). 
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Tabel 1.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

 

  

No Judul Penelitian 
Jenis/Metode 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Pesan-Pesan 

Dakwah dalam 

Film “Syurga 

Cinta”. Oleh Rani 

Rahayuni (2016). 

Menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

deskriptif. 

Perbedaan 

penelitian ini 

terletak pada 

objek 

penelitiannya. 

Pesan dakwah yang 

terkadung dalam film 

Syurga Cinta yaitu 

dari aspek akidah, 

syariah, dan akhlak. 

2 Analisis Pesan 

Dakwah dalam 

Film Duka 

Sedalam Cinta. 

Oleh Lathifah 

Istiqomah (2019). 

Menggunakan 

analisis 

semiotika 

Roland 

Barthes. 

Perbedaan 

penelitian ini 

terletak pada 

objek 

penelitiannya. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

dalam film Duka 

Sedalam Cinta 

memiliki pesan 

dakwah yakni, pesan 

dakwah akidah, 

syariah, dan akhlak. 

3 Makna Pesan 

Dakwah dalam 

Film Animasi Adit 

dan Sopo Jarwo 

Episode 22 Kabar 

Burung Bikin 

Bingung (Analisis 

Semiologi Roland 

Barthes). Oleh 

Ihsan Al Mandari 

(2018). 

Menggunakan 

analisis 

semiotika 

Roland 

Barthes. 

Perbedaan 

penelitian ini 

terletak pada 

objek 

penelitiannya. 

Pesan dakwah yang 

terkadung dalam film 

Animasi Sopo Jarwo 

Episode 22 Kabar 

Burung yakni 

dakwah muamalah. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui makna pesan dakwah yang 

terkandung dalam film “Tilik” ditinjau dari dimensi syariah dan akhlak dengan 

menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. 

2. Manfaat penelitian  

a. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tinjauan untuk lebih 

memahami kajian ilmu komunikasi. Kedua, diharapkan dapat memberikan sumbangsi 

terhadap perkembangan film yang banyak mengandung pesan dakwah di dalamnya. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan kontribusi 

bagi para direktur dan sutradara dalam pembuatan suatu karya berupa film. Selain itu, 

diharapkan pembaca mampu memahami secara menyeluruh apa yang terkandung di 

dalam film “Tilik” dan mengambil hikmah dan pengajaran yang bermuatan pesan 

dakwah.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Pesan Dakwah 

1. Pengertian Pesan 

Pesan adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang dilontarkan seorang 

komunikator kepada komunikan dengan tujuan agar pesan atau amanat tersebut bisa 

tersampaikan kepada komunikan. Pesan juga merupakan seperangkat simbol verbal 

atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud dari sumber 

tersebut.
1
 

Pesan merupakan sebuah informasi yang disampaikan pengirim kepada 

penerima. Dalam hal ini pesan dapat disampaikan baik itu secara langsung atau 

menggunakan media komunikasi, juga secara verbal maupun non verbal. Secara 

umum, simbol dan kode pesan dibagi atas 2 bagian, antara lain: 

a. Pesan verbal 

Pesan verbal adalah jenis pesan yang menggunakan kata-kata baik lisan 

maupun tulisan dengan tujuan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, 

gagasan, serta menyampaikan fakta dan infomasi yang akan disampaikan.
2
 

 

                                                             
1
Abdul Pirol, Komunikasi dan Dakwah Islam (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 25. 

2
Rd. Nia Kania Kurniawati, Komunikasi Antar Pribadi (Konsep dan Teori Dasar) (Cet I; 

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 27. 
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b. Pesan Non Verbal 

Pesan non verbal adalah jenis bahasa yang tidak menggunakan kata-kata 

melainkan menggunakan bahasa isyarat atau bahasa diam (silent language). Non 

verbal dalam hal ini mencakup panca indra dan segala sesuatu yang tidak melibatkan 

kata-kata lisan ataupun tulisan.
3
 

Pesan yang baik yaitu pesan yang memiliki lima kategori agar pesan tersebut 

dapat tersampaikan baik kepada khalayak yang dituju, yaitu perhatian, minat, kesan, 

keyakinan, dan pengarahan.
4
 Selain dari kelima kategori tersebut, terdapat empat 

kondisi yang perlu diperhatikan yaitu kondisi dimana pesan yang akan disampaikan 

itu dirancang semenarik mungkin, pesan dengan menggunakan simbol yang sama, 

pesan yang dapat membangkitkan kebutuhan khalayak, serta pesan yang memberikan 

jalan keluar atau alternative tindakan. 

2. Pengertian Dakwah 

Pengertian dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yakni dari kata 

da’a-yad’u-da’watan, yang memiliki kesamaan makna dengan an-nida’ yang berarti 

memanggil, mengajak dan menyeru.
5
  

Pengertian dakwah secara terminologi, menurut para pakar ilmu dakwah, 

antara lain yaitu: 

                                                             
3
Enie Novieastari, dkk., Dasar-Dasar Keperawatan, terj. Patricia A, dkk., Fundamental Of 

Nursing (Winsland: Elsevier, 2020), h. 285. 
4
Muhammad Qadaruddin Abdullah, Pengantar Ilmu Dakwah (Cet. I; Jawa Timur: Qiara 

Media, 2019), h. 68 
5
Abdul Wahid, Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi AntarBudaya (Cet. I; Jakarta 

Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 3. 
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a. Syekh Ali Mahfudz, dakwah adalah upaya membangkitkan kesadaran 

manusia di atas kebaikan dan bimbingan, menyuruh berbuat ma’ruf dan 

mencegah perbuatan yang mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat. 

b. Sayyed Qutb mengatakan bahwa dakwah yaitu mengajak atau mendorong 

orang untuk masuk kedalam sabilillah, bukan untuk mengikuti da’i atau 

bukan pula untuk mengikuti sekelompok orang. 

c. Menurut Toha Yahya Oemar, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara 

bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk 

kemaslahatan dan kebahagian mereka di dunia dan di akhirat. 

Berdasarkan pengertian-pengertian dakwah di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dakwah merupakan sebuah panggilan, ajakan dan seruan bagi seluruh umat 

manusia agar senantiasa berbuat yang mendekatkan diri kepada Allah swt. dan 

menjauhi segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah swt. serta senantiasa 

untuk selalu mengikuti petunjuk Al-Qur‟an dan Hadis dengan tujuan mendapatkan 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Berdasarkan pengertian pesan dan dakwah yang telah diuraikan tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa arti dari pesan dakwah yaitu menyampaikan kepada sesama 

manusia untuk senantiasa berbuat kebajikan dan melarang perbuatan yang mungkar, 

baik itu secara langsung dengan menggunakan kata-kata maupun dengan 

menggunakan bahasa isyarat serta bahasa tubuh (body language). 

 



13 
 

 
 

a. Unsur-unsur Dakwah 

Dakwah tidak akan berjalan lancar tanpa adanya unsur-unsur pembentuknya. 

Al-Qur‟an merupakan salah satu kitab yang menspesifikasikan hal-hal yang menjadi 

unsur-unsur dakwah, seperti da’i (subjek dakwah), mad’u (objek dakwah), materi 

dakwah, dan metode dakwah atau cara penyampaiannya.
6
 

1) Da’i (Subjek Dakwah) 

Subjek dakwah (da’i) merupakan seseorang yang mengerti hakikat Islam, 

yang paham akan hukum-hukum syariah dan dan tanda-tanda kebesaran Allah swt. 

Da’i adalah orang yang mengajarkan Islam kepada manusia dengan pengajaran yang 

sebenarnya baik itu yang dilakukan secara individu ataupun dengan cara kolektif 

lewat sebuah organisasi.  

2) Maddah (Materi Dakwah) 

Madda atau materi dakwah ialah isi pesan atau materi yang disampaikan da’i 

kepada mad’u yang menyangkut masalah akidah, akhlak, dan juga hukum. Dalam 

memilih materi dakwah tentunya materi tersebut bersifat konsumtif atau sesuai 

kebutuhan mad’u nya, yang bersifat up to date atau yang sesuai dengan 

perkembangan zaman, mampu menarik perhatian mad’u nya sehingga mampu 

membangkitkan rasa ingin melaksanakan terhadap apa yang disampaikan, materi 

yang dibawakan mempunyai nilai tambah terhadap apa yang diketahui mad’u nya. 

 

                                                             
6
Erwin Jusuf Thaib, Dakwah dan Pluralitas: Mengupas Strategi Dakwah Melalui Analisis 

SWOT (Cet I; Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020), h. 27-42. 
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Maddah dakwah terbagi atas tiga bagian diantaranya: 

a) Masalah akidah, hal ini menyangkut di dalamnya mengenai masalah keimanan 

yakni (1) Iman kepada Allah swt. (2) Iman kepada Malaikat, (3) Iman Kepada 

Kitab, (4) Iman kepada Rasul, (5) Iman kepada hari akhir, dan (6) Iman kepada 

Qadha dan Qadhar. 

b) Masalah syariat, hal-hal yang mencakup di dalamnya yakni mengenai masalah 

ibadah dan muamalah. 

c) Masalah akhlak, dalam hal ini akhlak berarti perilaku, budi pekerti atau tabiat. 

Akhlak terbagi atas dua bagian yaitu akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. 

3) Mad’u (Objek Dakwah) 

Objek dakwah (mad’u) adalah masyarakat atau orang yang didakwahi yang 

bersifat individual, kolektif atau masyarakat dengan tujuan mengajaknya kepada jalan 

Allah agar selamat dunia maupun akhirat. 

4) Thariiqah (Metode Dakwah),  

Metode dakwah atau dalam bahasa arab disebut sebagai thariiqah yaitu 

metode atau cara-cara yang dipergunakan oleh da’i untuk menyampaikan materi 

dakwahnya. Metode dakwah merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam 

kelangsungannya dalam menyampaikan pesan dakwah sehingga apa yang akan 

disampaikan dapat diterima oleh sasaran dakwahnya sesuai dengan metode yang 

digunakan oleh juru dakwah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl/16: 125. 

ُۚ إًفَّ 
دًلۡۡيم بٱًلَّتًِ ىًيى أىحۡسىني  كىجىٰ

ةً كىٱلۡمىوۡعًظىةً ٱلۡۡىسىنىةًِۖ بًيلً رىبًٌكى بٱًلًۡۡكۡمى ٰ سى ٱدعۡي إًلَى
بًيلًوًۦ كىىيوى أىعۡلىمي بٱًلۡميهۡتىدًينى      ١ٕٔ  رىبَّكى ىيوى أىعۡلىمي بِىن ضىلَّ عىن سى
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Terjemahnya: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan Hikmah dan pengajaran 
yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat 
dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 
petunjuk”.

7
 

5) Wasilah (Media Dakwah),  

Wasilah (media dakwah) yaitu alat yang digunakan untuk mempermudah 

dalam menyampaikan pesan dakwah kepada mad‟u baik itu dalam bentuk ucapan, 

tulisan, juga berbentuk audio visual, diantaranya seperti alat elektronik, media cetak, 

film, dan lain sebagainya. Media dalam hal ini tergantung pada kategorisasi 

masyarakatnya, misalnya pengkategorian berdasarkan profesi, pendidikan, keyakinan 

ataupun biologis dalam suatu masyarakat. 

b. Landasan Hukum Dakwah 

Dakwah dan Islam adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain. Sebagaimana pada pengertian dakwah yang mengatakan bahwa dakwah 

merupakan sebuah panggilan, ajakan dan seruan kepada sesama manusia untuk selalu 

senantiasa mengikuti petunjuk Al-Qur‟an dan As-sunnah agar mendapatkan 

kebahagiaan didunia dan diakhirat. Dakwah merupakan sebuah kewajiban yang harus 

disampaikan bagi umat muslim, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Ali 

„Imran/3: 104. 

رًُۚ  هىوۡفى عىنً ٱلۡمينكى
عۡريكؼً كىيػىنػۡ ميريكفى بٱًلۡمى

ۡ
يَى نكيمۡ أيمَّة يىدۡعيوفى إًلَى ٱلۡۡىيًۡۡ كى كىلۡتىكين مًٌ

 ١ٓٔ كىأيكٍلىَٰٰٓئًكى ىيمي ٱلۡميفۡلًحيوفى 

                                                             
7
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, h. 281. 
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Terjemahnya: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) kepada yang makruf dan mencegah dari 
yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

8
 

Dasar kewajiban berdakwahpun terdapat dalam Al-qur‟an dan Al-Hadis. 

1) Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai 

kebahagiaannya di dunia dan di akhir. Dalam Al-Qur‟an terkandung banyak hikmah 

dan pelajaran.
9
 Al-Qur‟an memuat ayat yang mengandung hal-hal yang berhubungan 

dengan keimanan, ibadah, muamalah, ilmu pengetahuan, seruan kepada umat 

manusia agar senantiasa beriman dan bertakwa, dan masih banyak lagi, dimana itu 

semua merupakan dasar atau sumber dari materi dakwah. 

2) Al-Hadis (Sunnah Rasul) 

Hadis (As-Sunnah) adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi 

Muhammad saw. Baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan.
10

 As-sunnah merupakan 

sumber hukum kedua setelah Al-Qur‟an yang apabila tanpa adanya As-sunnah maka 

kaum muslimin akan mengalami kesulitan dalam hal cara shalat, ketentuan zakat, 

cara berhaji, dan lain-lain.
11

 Berdasarkan itu semua dapat disimpulkan bahwa segala 

hal yang berasal dari As-sunnah merupakan sesuatu yang baik yang datangnya dari 

Nabi Muhammad saw. dan juga merupakan bagian dari materi untuk berdakwah. 

                                                             
8
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya (Surabaya: HALIM, 2013). 

h. 63. 
9
Mustoifah, dkk., Studi Al-Qur’an: Teori dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat Pendidikan 

(Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), h. 99. 
10

M. Ma‟shum Zein, Ilmu Memahami Hadits Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits 

dan Musthalah Hadits (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), h. 3. 
11

Shofiyun Nahidloh, Pengantar Studi Islam (Jawa Timur: Duta Media, 2019), h. 237. 
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c. Karakteristik Pesan Dakwah 

Karakteristik pesan dakwah yaitu segala sesuatu yang mencakup bidang 

kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam yang dapat diterima oleh semua kalangan, 

yang mengatur semua hal-hal terkecil dalam kehidupan hingga hal yang paling besar 

seperti mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali.  

Kemudahan ajaran Islam juga menjadi karakter dari pesan dakwah. Beberapa 

hal yang termasuk karakter pesan dakwah, diantaranya: 

1) Berasal dari Allah swt. (annahu min ‘indillah). 

2) Mencakup semua bidang kehidupan (al-sYumul). 

3) Umum untuk semua manusia (al-‘umum). 

4) Ada balasan untuk setiap tindakan (al-jaza’fi al-Islam). 

5) Seimbang antara idealitas dan realitas (al-mitsaliyyah wa al-waqi‟iyyah).
12

 

Kehebatan agama Allah swt. yang disajikan dalam dakwah tidak akan 

berpengaruh secara besar jika metode yang disampaikannya tidak tepat. Dengan 

menggunakan metode yang tepat maka sesuatu yang dianggap sulit bisa dapat 

menjadi mudah, lawan bisa menjadi kawan, hingga yang dianggap sebagai beban 

dapat menjadi suatu kenikmatan. 

d. Jenis Pesan Dakwah 

                                                             
12

Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah: Edisi Revisi (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2017), h. 292. 
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Pada dasarnya, pesan dakwah apapun dengan metode apapun dapat dikatakan 

sebagai pesan dakwah selama isi dari pesan tersebut tidak bertentangan dengan  Al-

Qur‟an dan Hadis. Pesan dakwah pada garis besarnya terdiri atas dua bagian yaitu  

berdasarkan pesan utama (Al-Qur‟an dan Hadis) dan pesan tambahan atau penunjang 

(selain Al-Qur‟an dan Hadis). 

1) Ayat-ayat Al-Qur‟an, wahyu penyempurna yang diturunkan Allah swt. kepada 

Nabi-Nabi terdahulu. 

2) Hadis Nabi Muhammad saw., segala hal yang asalnya dari Nabi Muhammad 

saw. baik itu ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, bahkan ciri fisiknya. 

3) Pendapat para sahabat, pendapat para sahabat dinilai lebih akurat karena 

kedekatan mereka dengan Rasulullah dan proses belajarnya yang secara 

langsung dari Rasulullah. 

4) Pendapat para ulama, orang yang memiliki ilmu pengetahun secara 

mendalam, serta menguasai dan menjalankannya. 

5) Hasil penelitian ilmiah, ayat Al-Qur‟an yang dapat dipahami melalui bantuan 

penelitian ilmiah yang sifatnya reflektif dan relatif. 

6) Kisah dan pengalaman teladan, yaitu cerita kesalehan para Nabi dan Rasul 

serta para sahabat atau generasi setelahnya (tabi’in). 

7) Berita dan peristiwa, yang benar-benar ada dan sesuai dengan fakta yang 

sifatnya datar atau hanya memberitahukan, serta berita yang disajikan harus 

mengandung hikmah.  
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8) Karya seni dan karya sastra, mengandung keindahan dan kebajikan 

berdasarkan ketentuan Al-Qur‟an dan Hadis.
13

 

e. Materi Dakwah 

Materi dakwah atau Maddah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan 

oleh da’i kepada mad’u.
14

 Sumber materi dakwah yaitu semua ajaran yang tertulis 

dalam Al-Qur‟an dan Hadis serta disajikan dalam bentuk aslinya atau ayat-ayat dan 

matan hadis, dalam bentuk nasihat, bahkan dalam bentuk kisah-kisah yang berasal 

dari Al-Qur‟an, Hadis, ataupun sirah nabawiyah. 

Dengan demikian, materi dakwah bersumber kepada Al-Qur‟an dan Hadis 

yang berisikan tentang masalah akidah, syariah, dan juga akhlak. Berikut penjelasan 

mengenai masalah akidah, syariah, dan akhlak. 

1. Akidah (Keimanan) 

Akidah berasal dari bahasa arab al-‘aqdu yang berarti ikatan, at-tautsiiqu 

yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkaamu yang berarti 

mengukuhkan (menetapkan), dan ar-rabthu biquwwah yang berarti mengikat dengan 

kuat. Sedangkan akidah menurut istilah adalah iman yang teguh dan pasti, tidak ada 

keraguan sedikit pun bagi orang yang menyakininya.
15

 

Akidah merupakan tauhid, yaitu memepercayai keesaan Allah swt. juga 

merupakan bagian terpenting dalam Islam. Akidah merupakan salah satu aspek yang 

                                                             
13

Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah: Edisi Revisi, h. 272-283. 
14

Erwin Jusuf Thaib, Dakwah dan Pluralitas: Menggagas Strategi Dakwah Melalui Analisis 

SWOT, h. 34. 
15

Ahmad Fatoni, Juru Dakwah yang Cerdas dan Mencerdaskan (Jakarta: Siraja, 2019), h. 30. 
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dapat membentuk karakter manusia sebagaimana materi pertama yang didakwahkan 

Rasulullah kepada umat manusia yaitu tentang akidah atau keimanan. Ciri-ciri materi 

dakwah tentang akidah ini yang dapat membedakannya dengan kepercayaan agama 

lain, yakni: 

a. Keterbukaan melalui persaksian/syahadat. Seseorang belum bisa dikatakan 

seorang muslim apabila belum bersyahadat, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan 

selain Allah dan Nabi Muhammad saw. adalah Rasul Allah. 

b. Cakrawala pandangan yang luas dengan menyakini bahwa Allah adalah Tuhan 

seluruh alam bukan Tuhan kelompok ataupun bangsa tertentu. 

c. Ketahanan antara iman dan Islam atau iman dengan amal perbuatan.
16

 

2. Syariah (Keislaman) 

Syariah adalah hukum atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. 

dalam dalil naqli yaitu Al-Qur‟an dan Hadis maupun dalil aqli yakni ijma’ dan qiyas. 

Ruang lingkup syariah atau amaliah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah 

(hubungan manusia dengan Allah) dan muamalah (hubungan manusia dengan 

manusia serta manusia dengan alam).
17

 

a. Ibadah yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang tata cara dan 

ketentuannya telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an dan Hadis. Ibadah memiliki 4 

prinsip. Pertama, keberadaanya harus berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadis. Kedua, 

                                                             
16

Lathifah Istiqomah, “Analisis Pesan Dakwah Dalam Film Duka Sedalam Cinta”, Skripsi, h. 

19 
17

Lathifah Istiqomah, “Analisis Pesan Dakwah Dalam Film Duka Sedalam Cinta”, Skripsi,   h. 

19. 
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Tata caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. Ketiga, bersifat supra 

rasional yang artinya ibadah bukan ukuran logika karena merupakan wilayah 

wahyu. Keempat, Berasas ketaatan hanya kepada Allah swt. dan Rasullullah saw. 

b. Muamalah yaitu hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan 

lingkungannya. Adapun prinsip dari muamalah yaitu pertama, tidak adanya dalil 

yang melarang. Kedua, tata pelaksanaannya berdasarkan kepesepakatan para 

ulama dan tetap berpegang pada Al-Qur‟an dan Hadis. Ketiga, bersifat rasional 

dengan mempertimbangkan manfaat serta mudaratnya. Keempat, memberikan 

manfaat. 

3. Akhlak (Budi Pekerti) 

Akhlak adalah sikap yang melekat dalam diri manusia baik itu dalam hal budi 

pekerti, perangai, tingkah laku ataupun tabiatnya. Akhlak terbagi atas dua bagian, 

yakni akhlak terpuji (akhlakul karimah) dan akhlak tercelah (akhlakul mazmumah). 

Akhlak terpuji yaitu sifat-sifat baik yang membawa nilai-nilai positif bagi dirinya dan 

sekitarnya. Sedangkan akhlak tercela yaitu akhlak yang berasal dari hawa nafsu dan 

membawa dampak negatif atau dapat merugikan dirinya juga orang-orang sekitarnya. 

B. Tinjauan Umum Tentang Analisis Semiotika Roland Barthes 

1. Pengertian Semiotika 

Secara etimologi, semiotika berasal dari bahasa yunani semeion yang artinya 

“tanda”. Tanda tersebut dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi 

sosial yang terbangun sebelumnya. Sedangkan secara terminologis, semiotika yaitu 

ilmu yang mempelajari tanda dalam kehidupan manusia. 
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Semiotika atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak 

mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things).
18

 Secara 

umum semiotika dikenal sebagai cabang ilmu yang berurusan dangan pengkajian 

tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan 

proses yang berlaku bagi penggunaan tanda.
19

 

2. Macam-macam Semiotika 

a. Semiotika analitik, yaitu semiotika yang menganalisis sistem tanda. Semiotik 

berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi sebuah ide, objek, dan makna. 

Ide dapat diartikan sebagai lambang, sedangkan makna yaitu beban yang terdapat 

dalam lambang yang mengacu pada suatu objek. 

b. Semiotika deskriptif, yaitu semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang 

dialami sekarang meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang 

disaksikan sekarang. 

c. Semiotika Faunal Zoosemiotic, yaitu semiotik khusus yang tandanya berasal dari 

hewan. 

d. Semiotika kultural, yaitu semiotik yang khusus membahas sistem tanda yang ada 

dalam kebudayaan masyarakat. 

e. Semiotik naratif, yaitu semiotik yang membahas tentang sistem tanda dalam 

narasi yang berbentuk mitos dan cerita lisan. 

                                                             
18

Fahmi Raris, “Makna Bijaksana Pada Tokoh Zainuddin dalam Film “Tenggelamnya Kapal 

Van Der Wijck” (Analisis Semiotika Roland Barthes)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 26. 
19

Jafar Lantowa, dkk., Semiotika: Teori, Metode, dan Penerapannya dalam Penelitian Sastra 

(Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 1. 
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f. Semiotika natural, yaitu semiotik yang membahas tentang tanda yang dihasilkan 

oleh alam. 

g. Semiotika normatif, yaitu semiotika yang membahas sistem tanda yang dibuat 

oleh manusia dalam bentuk norma-norma. 

h. Semiotika sosial, yaitu semiotik yang membahas tentang tanda yang dihasilkan 

oleh manusia dalam bantuk lambang baik itu lambang dalam bentuk kata ataupun 

kalimat. 

i. Semiotika struktural, yaitu semiotika yang membahas tentang tanda dalam 

bentuk struktur bahasa. 

3. Teori Semiotika Roland Barthes 

Semiotika merupakan ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari pentingnya suatu 

makna. Makna dalam hal ini terbagi atas dua bagian yaitu, makna konotasi dan 

makna denotasi. Konotasi secara semiologi adalah makna yang berasal dari kode 

(yang tidak dapat disusun kembali), artikulasi dari sebuah suara yang terangkai ke 

dalam bentuk teks. Sedangkan denotasi adalah bahasa yang memiliki kode-kode 

sosial yang bersifat eksplisit yang makna tandanya akan segera tampak kepermukaan 

berdasarkan relasi penanda dan petandanya.
20

 Selain itu, Barthes juga melihat makna 

berdasarkan tingkatannya yaitu makna-makna yang berkaitan dengan mitos. Mitos 

                                                             
20

Jafar Lantowa, dkk., Semiotjika: Teori, Metode, dan Penerapannya dalam Penelitian Sastra. 

h. 127-128. 
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dalam hal ini yaitu pengkodean makna dan nilai-nilai social (yang sebetulnya arbiter 

atau konotatif) sesuatu yang dianggap ilmiah.
21

 

Barthes menggunakan istilah “orders of signification”. First order 

Signification adalah denotasi, sedangkan second order signification adalah konotasi. 

Melalui istilah ini Barthes mengatakan bahwa signifikasi tahap pertama (denotasi) 

yaitu hubungan antara sebuah tanda terhadap sebuah kepercayaan, atau makna paling 

nyata dari sebuah tanda. Denotasi juga biasa disebut sebagai proses signifikasi secara 

tradisional yang biasanya menyesuaikan pada penggunaan bahasa yang artinya 

berdasarkan apa yang terucap. 

Sedangkan signifikasi tahap kedua yaitu konotasi yang menggambarkan 

interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca 

serta nilai-nilai kebudayaan.
22

 Pada signifikasi tahap kedua ini merupakan tanda yang 

berhubungan dengan isi, yaitu tanda yang bekerja melalui mitos (myth). Mitos 

merupakan sebuah lambang yang bersifat kultural (kebudayaan) yang menjelaskan 

beberapa aspek tentang realitas dan gejala alam serta makna yang ada pada nilai-nilai 

sejarah dan budaya tersebut. 

C. Tinjauan Umum tentang Film sebagai Media Dakwah 

1. Pengertian Film 

Pengertian film secara harafiah yaitu film adalah cinematographie. 

Cinematographie berasal dari kata cinema yang artinya “gerak”, Tho atau phytos 

                                                             
21

Alex Sobur, Semiotika Komunikasi: Analisis Text Media (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), h. 8. 
22

Indriwan Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi: Aplikasi Praktis Bagi Peneliti dan 

Skripsi Komunikasi (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 21. 
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memiliki arti kata “cahaya” dan graphie atau grhap yang artinya “tulisan, gambar, 

atau citra”. Oleh karena itu, film dapat diartikan sebagai melukis sebuah gerak 

dengan mamanfaatkan cahaya.
23

  

Film juga memiliki arti yang merupakan sebuah karya seni yang memuat 

beberapa unsur-unsur seni di dalamnya, seperti seni rupa, seni musik, seni fotografi, 

seni sastra, seni teater, dan lain-lain. Dari unsur-unsur seni tersebut dapat disaksikan 

dalam satu waktu dan dalam satu media yaitu sebuah karya film. 

Berdasarkan dari pengertian film tersebut dapat disimpulkan bahwa film 

merupakan suatu karya seni yang bersifat audio visual yang memadukan antara unsur 

teknologi dan kesenian serta memiliki pesan atau nilai tersendiri berdasarkan ideologi 

dari film makernya.  

2. Karakteristik Film 

Film merupakan salah satu media komunikasi yang sifatnya audio visual 

dapat menggambarkan realitas bahkan membentuk realitas, karena film memiliki sifat 

yang dapat memuat pesan dan memiliki sasaran yang beragam mulai dari agama, 

etnis, status, umur, dan tempat tinggal.
24

 Berdasarkan hal tersebut film memiliki 

beberapa karakteristik, diantaranya: 

a. Memiliki dampak psikologis yang besar, dinamis, dan mampu mempengaruhi 

penonton. 
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Muhammad Ali Mursid A dan Dani Manesah, Pengantar Teori Film (Yogyakarta: 

Deepublish, 2020), h. 2. 
24

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

dalam Film Melalui Analisis Semiotik, h. 6. 
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b. Biasanya lebih romantis dan lengkap daripada hidup itu sendiri. 

c. Terdokumentasi, baik gambar maupun suara. 

d. Mudah didistribusikan dan dipertunjukkan. 

e. Mampu membangun sikap dengan memperhatikan rasio dan emosi sebuah film. 

f. Terilustrasikan dengan cepat sebagai wujud dari sebuah ide atau sesuatu yang 

lain. 

g. Mampu menghubungkan sesuatu yang sebelumnya tidak berhubungan. 

h. Mampu menjual sebuah produk dan ide. 

i. Mampu menjembatani waktu, baik itu masa lampau, sekarang, ataupun masa 

yang akan datang. 

j. Mampu memperlihatkan sesuatu secara mendetail. 

k. Dapat menunjukkan sesuatu yang kompleks dan terstruktur. 

l. Berorientasi untuk ditampilkan kepada publik. 

m. Bersifat internasional dan membawa ideologi tertentu.
25

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa film dapat memberikan pengaruh yang 

sangat besar terhadap penontonnya. Pengaruh tersebut tidak bertahan sebentar namun 

bisa bertahan lama ketika penonton tersebut meniru dan menjadikannya habit 

terhadap apa yang ditontonnya. Dengan demikian, jika isi suatu film tidak sesuai 
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Sri WahYuningsih, Film dan Dakwah: Memahami Representasi Pesan-pesan Dakwah 

dalam Film Melalui Analisis Semiotik, h. 7. 
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dengan nilai dan norma yang ada maka hal tersebut dapat berdampak negatif bagi 

penikmatnya. 

3. Jenis-jenis Film 

Dunia perfilman di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang 

semakin pesat. Tak heran jika dewasa ini banyak bermunculan karya-karya berupa 

film baik itu film fiksi atau non fiksi dengan genre-genre yang berbeda seperti drama, 

komedi, horor, action, fantasi, petualangan, war, bencana, dan lain-lain. Selain genre 

yang berbeda-beda jenis film pun terdiri atas beberapa bagian, diantaranya: 

a. Film Cerita (Story Film) 

Story Film adalah sebuah jenis film yang memiliki suatu cerita di dalamnya. 

Jenis film ini biasanya berupa fiktif atau bahkan berupa kisah nyata yang dibuat 

semenarik mungkin dengan durasi 60 – 120 menit. 

b. Film Dokumenter (Documentary Film) 

Film dokumenter yaitu sebuah film yang mendokumentasikan berdasarkan 

fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. 

c. Film Berita (News Reel) 

Sama halnya film dokumenter, film berita atau news reel juga merupakan 

sebuah film yang berdasarkan fakta yang ada dari sebuah peristiwa yang benar-benar 
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terjadi. Namun film ini bersifat berita maka bentuk penyajiannya juga akan 

mengandung nilai berita (news value).
26

 

d. Film kartun (Cartoon Film) 

Film kartun yaitu sebuah karya film yang mengandalkan seni lukis, dimana 

sebuah gambar yang dilukis dan dipotret satu persatu kemudian dirangkai dan diputar 

hingga menghasilkan efek gerak dan hidup. Film kartun ini pada awalnya dibuat 

untuk anak-anak namun film kartun juga ternyata dimintai oleh berbagai kalangan 

termasuk orang dewasa. 

4. Film Sebagai Media Dakwah 

Pada dasarnya dakwah yang kita kenal adalah dakwah yang melalui media 

lisan seperti ceramah. Namun seiring dengan perkembangkan teknologi, film 

merupakan salah satu media yang memiliki peranan penting dalam fungsinya sebagai 

media penyebaran informasi terutama dibidang keagamaan. Menurut Sri dalam 

bukunya mengatakan bahwa film merupakan salah satu media komunikasi yang 

sangat ampuh, bukan hanya sebagai media hiburan, melainkan juga untuk penerangan 

serta pendidikan, termasuk dakwah.
27

 

Film sebagai media komunikasi yang memiliki nilai-nilai keagamaan di 

dalamnya dikenal dengan istilah film dakwah. Film dakwah ini agar tujuannya dapat 

tersampaikan maka selain berisikan nilai-nilai agama juga harus memadukannya 
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Sri Wahyuningsih, Film dan Dakwah: Memahami representasi pesan-pesan dakwah dalam 

film melalui analisis semiotik, h. 4. 
27

Sri Wahyuningsih, Film dan Dakwah: Memahami representasi pesan-pesan dakwah dalam 

film melalui analisis semiotik. h. 8. 
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dengan unsur hiburan, ceramah tetapi memiliki cerita, atau berisikan tentang realita 

kehidupan agar film tersebut mampu memberikan pengaruh pada jiwa penontonnya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk 

mendeskripsikan kejadian-kejadian yang ada dengan mengutamakan makna pada 

hasil akhirnya. 

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin menggali fenomena-

fenomena yang ada serta mencari makna tertentu yang ada dalam objek penelitian 

dan menguraikannya dalam bentuk deskriptif. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis teks media dengan 

menggunakan semiotika Roland Barthes untuk mengetahui lebih dalam makna pesan 

dakwah yang terkandung dalam film “Tilik”. Tujuannya yaitu untuk mengetahui isi 

pesan yang tersembunyi dalam suatu film dengan menggunakan pemaknaan denotatif 

dan konotatif. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu: 
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1. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung untuk kepentingan 

penelitian yang didapatkan dari objek penelitian yang akan diteliti, dalam hal ini 

berupa film “Tilik” yang berdurasi 32 menit yang diterbitkan oleh Racavana Film 

pada tahun 2018. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pelengkap dari sebuah penelitian yang 

didapatkan melalui beberapa sumber diantaranya yaitu berupa buku referensi, jurnal 

internet, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitan. 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

antara lain: 

1. Dokumentasi 

Mengumpulkan data berdasarkan pengamatan secara keseluruhan dari film 

“Tilik” serta mengklasifikasikannya dalam setiap adegan yang ada dalam film 

tersebut untuk mencari makna pesan dakwah yang ada dalam film “Tilik” serta 

mencari makna denotasi, konotasi, dan mitos dengan menggunakan analisis semiotika 

Roland Barthes.  
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2. Penelitian Pustaka (library research) 

Penelitian pustaka atau riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data 

terhadap literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. 

E. Instrumen Penelitian 

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

memberikan sumbangsi langsung dalam memperoleh beragam informasi. Instrumen 

selanjutnya yaitu pembimbing yang mengarahkan dan memberikan masukan selama 

proses penelitian berlangsung. Sedangkan instrumen yang digunakan oleh peneliti 

yaitu berupa laptop, handphone, buku, pulpen, dan alat tulis lainnya yang menunjang 

dalam penyelesaian penelitian ini. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan 

menggunakan teori Roland Barthes yaitu dengan menganalisis data yang berupa 

tanda mencakup narasi dan visual dengan sistem denotasi dan konotasi. Denotasi 

yaitu pemahaman terhadap apa yang di dalam gambar sedangkan konotasi yaitu 

makna yang ada dibalik layar. 

Berdasarkan teori semiotika model Roland Barthes maka peneliti akan 

menganalisis makna denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna 

ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal).
1
 Berdasarkan teori tersebut 

maka hal-hal yang akan peneliti lakukan ialah sebagai berikut. 

                                                             
1
Abu Tazid, Tokoh, Konsep, dan Kata Kunci Teori Postmodern (Cet. I; Yogyakarta: 

Deepublish, 2017), h. 95. 
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1. Mengidentifikasi makna konotasi dan denotasi yang muncul dalam film 

yang memiliki pesan dakwah di dalamnya. 

2. Memaknai secara menyeluruh pesan dakwah apa saja yang terdapat dalam 

film tersebut 

3. Menarik kesimpulan dari hasil yang sudah diidentifikasi sebelumnya. 
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BAB IV 

MAKNA PESAN DAKWAH DALAM FILM TILIK 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Film “Tilik” 

Film Tilik merupakan sebuah film pendek yang diproduksi oleh Ravacana 

Films dengan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa. Kata Tilik diambil dari 

bahasa Jawa yaitu “menjenguk”. Film yang dirilis pertama kali pada September 2018 

pada festival-festival film pendek, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2020 film Tilik 

mulai dipublikasikan melalui Youtube Channel Ravacana Films.  

Sebuah film yang diangkat berdasarkan dari fenomena budaya yang terjadi 

dimasyarakat yaitu tilik (menjenguk), serta fenomena masyarakat yang terlalu 

percaya akan internet dan menganggap bahwa internet merupakan sumber informasi 

yang paling akurat. Berdasarkan fenomena tersebut, film “Tilik” ini mengangkat 

Gambar 4.1 Poster Film Tilik 

(Sumber: Instagram Story @ravacanafilms) 
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sebuah kisah berdasarkan keseharian masyarakat pada umumnya, seperti menjenguk 

dan bergosip. 

2. Sinopsis Film “Tilik” 

Film Tilik merupakan film pendek yang berurasikan 32 menit 34 detik dengan 

latar tempat yaitu truk. Film yang disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo 

berceritakan tentang segerombolan ibu-ibu yang sedang menggunakan truk dari suatu 

desa menuju Rumah Sakit untuk menjenguk Bu Lurah. Sepanjang perjalan sosok Bu 

Tejo tidak henti-hentinya mengumbar gosip tentang sosok Dian yang mengatakan 

bahwa sosok Dian ini memiliki pekerjaan yang tidak benar, dengan mengandalkan 

informasi yang diperolehnya melalui sosial media (facebook) Bu Tejo merasa bahwa 

apa yang dilihatnya itu semua benar. Namun, hal tersebut terus dibantah oleh Yu Ning 

Gambar 4.2 Poster Film Tilik (2) 

(Sumber: Instagram Story @ravacanafilms) 
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yang mengatakan bahwa tidak semua informasi tersebut dapat ditelan mentah-mentah 

karena belum diketahui kebenarannya. Tetapi, Bu Tejo tidak peduli dan melanjutkan 

menyebar keburukan-keburukan mengenai Dian yang lainnya, hingga berakhir 

dengan perang mulut antara Bu Tejo dan Yu Ning. 

Namun, sangat disayangkan ketika rombongan tersebut tiba di Rumah Sakit 

ternyata Bu Lurah masih berada di ruang perawatan intensif (ICU) dan belum bisa 

dijenguk oleh siapapun. Setelah mendengar informasi tersebut Bu Tejo malah 

mencemooh Yu Ning yang menjadi pencetus tilik, tetapi tidak bermodalkan informasi 

yang akurat mengenai kondisi Bu Lurah. 

Di akhir cerita, sosok Dian tersebut berjalan dengan tergesah-gesah memasuki 

sebuah mobil yang didalamnya ada sosok lelaki paruh baya yang disapanya dengan 

sebutan “Mas” dan mengungkapkan kegelisaannya atas hubungan sembunyi-

sembunyi yang dijalaninya dengan ayah Fikri yang merupakan mantan suami dari Bu 

Lurah. 
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3. Profil Sutradara Film “Tilik” 

Wahyu Agung Prasetyo lahir di Jakarta, 5 Agustus 1993. Ia menyelesaikan 

studinya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Jurusan Ilmu 

Komunikasi. Selama kuliah, ia pernah menjabat sebagai ketua di Cinema Komunikasi 

(CIKO) pada tahun 2011. CIKO merupakan sebuah komunitas yang mewadahi 

mahasiswa yang tertarik dibidang perfilman. 

Pada tahun 2011, ia mulai memfokuskan karirnya sebagai sutradara di 

Yogyakarta. Hingga pada tahun 2015 ia dan temannya membuat sebuah rumah 

produksi yakni, Ravacana Films, sebagai wadah untuk menuangkan kreativitas dalam 

bidang perfilman. Hingga saat ini ia telah membuat lebih dari 10 karya film pendek 

yang telah mandapat penghargaan dari berbagai festival film baik itu dari tingkat 

nasional sampai internasional. 

Gambar 4.3 Foto Wahyu Agung Prasetyo 
(Sumber: Ravacanafilms.com) 
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4. Profil Pemeran Film “Tilik” 

a. Siti Fauziah as Bu Tejo 

Siti Fauziah Saekhoni atau yang dikenal dengan Bu Tejo lahir di Blitar, 19 

Desember 1988. Ia menyelesaikan studinya di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta Jurusan Ilmu Komunikasi. Pada tahun 2007, ia aktif diteater kampus, 

kemudian pada tahun 2008 ia mendapatkan beasiswa dari Garasi Performance 

Institute tempat di mana ia mengikuti workshop keaktoran selama 6 bulan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Pemeran Tokoh Bu Tejo 

(Sumber: Screenshoot Film “Tilik”) 
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b. Brilliana Desy as Yu Ning 

Brilliana Desy Arfira merupakan perempuan kelahiran jogja pada 22 

Desember 1974. Brilli sudah menggeluti dunia akting selama 11 tahun terakhir 

dimulai dari  FTV bahkan film layar lebar. Namun nama brilliana baru populer 

setelah sukses memerankan tokoh Yu Ning dalam film Tilik. 

B. Makna Pesan Dakwah yang Terkandung Dalam Film “Tilik” ditinjau dari 

dimensi Syariah dan Akhlak dengan Menggunakan Semiotika Roland Barthes 

Setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data terhadap film “Tilik”, 

peneliti akan menjawab dan menjabarkan hasil penelitian yang telah didapatkan. 

Hasil penelitian yang telah didapatkan berdasarkan dari data-data yang telah 

dikumpulkan akan dijabarkan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu makna pesan 

dakwah dalam film “Tilik” ditinjau dari segi syariah, dan akhlak. Berikut adalah 

bentuk-bentuk pesan dakwah yang diperoleh dari film tersebut. 

Gambar 4.5 Pemeran Tokoh Yu Ning 

(Sumber: Screenshoot Film “Tilik”) 
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No Menit Bentuk Pesan Dakwah 

1 00:20 – 01:19 Anjuran Bersikap Empati 

2 01:35 – 01:46 Larangan Melakukan Ghibah 

3 03:12 – 04:30 Larangan Menghasut 

4 05:52 – 06-35 Pentingnya Melakukan Tabayyun (Menyeleksi Berita) 

5 10:29 – 11:23 Larangan Melakukan Risywah (Suap) 

6 14: 47 – 15:31 Larangan Melakukan Fitnah 

Tabel 4.1 Bentuk-Bentuk Pesan Dakwah dalam Film “Tilik” 

Sumber : Olahan Penelitian, 2021 

 

1. Anjuran Bersikap Empati 

Gambar Adegan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Dialog 
Ibu-ibu : “Siapa tadi yang sepuluh ribu?” 
  “Kasihan ya, Bu Lurah”. 
  “Kelihatannya sakit-sakitan terus, ya?” 
  “Udah semua ya ini?” 

Gambar 4.6 Anjuran Bersikap Empati 

(Sumber: Screenshoot Film “Tilik”) 
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  “Udah”. 
  “Aku masukin amplop, ya?” 
  “Iya. Semua jadi saksi, ya?” 
  “Ya”. 
Yu Sam : “Emangnya Fikri sama Dian beneran pacaran ya, Bu?” Aku dengar 

kabar kalau Fikri tadi nganter ibunya ke Rumah Sakit bareng Dian” 
Bu Tejo : “Masa?” 
Yu Sam : “Iya” 
Bu Tri : “Yang bener, Bu? Yu Sam, tau dari siapa?” 
Yu Sam : “Tuh” (sembari menunjuk Yu Ning)” 
Yu Ning : “Iya, aku tadi ditelfon Dian. Diberitahu kalau Bu Lurah sakit lalu 

dibawah ke Rumah Sakit, Bu. Makanya aku langsung ngabarin Ibu-Ibu 
lewat grup WhatsApp kita” 

 
 
b) analisis 

Denotasi 

Pada bagian ini merupakan scene pembuka dalam film “Tilik”. Pada scene ini 

memperlihatkan adegan yakni rombongan warga kampung yang sedang 

mengendarai truk menuju ke kota untuk menjenguk Bu Lurah yang sedang dirawat 

di Rumah Sakit. Kabar yang diterima bahwa Bu Lurah sedang sakit berasal dari 

Dian yang menelepon kepada Yu Ning lalu kemudian kabar tersebut disebarkan 

oleh Yu Ning kepada ibu-ibu melalui grup WhatsApp. Ibu-ibu tersebut juga 

mengumpulkan uang untuk diberikan kepada Bu Lurah yang sedang sakit. 

Konotasi 

Pada scene ini memperlihatkan adegan di mana adanya salah seorang dari 

rombongan ibu-ibu tersebut menunjukkan ekspresi kaget seolah tidak mempercai 

dari apa yang dikatakan oleh Yu Sam bahwa orang yang mengantarkan Bu Lurah 

ke Rumah Sakit adalah Fikri (anak Bu Lurah) yang didampingi oleh Dian. 

 

Salah seorang bertanya kepada Yu Sam mengenai asal dari informasi tersebut, ia 

menjawabnya dengan menggunakan bahasa tubuh yakni dengan melirik kearah 

salah satu ibu yang berdiri disudut kanan belakangnya tanpa menyebutkan 

namanya. Hal ini menunjukkan sikap yang baik dengan tidak menyebutkan begitu 

saja nama orang yang memberikan informasi dengan tujuan menjaga perasaan 

ataupun menjaga kepercayaan orang tersebut. 

 

Yu Ning menjeleskan maksud yang sebenarnya dengan mengatakan bahwa dirinya 

diberitahu oleh Dian bahwa Bu Lurah sedang sakit dan dibawa ke Rumah Sakit 

dengan maksud untuk mengajak ibu-ibu yang lain untuk menjenguk Ibu Lurah 

yang sedang dirawat di Rumah Sakit. 

Mitos 

Masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih dekat antara satu sama lain 

karena memiliki ketertarikan batin serta adanya nilai-nilai kekeluargaan yang 

Tabel 4.2 Analisis Scene “Anjuran Bersikap Empati” 
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Scene ini dimulai pada durasi 00:20 sampai dengan 01:19. Scene yang 

menampilkan adegan rombongan ibu-ibu yang sedang dalam perjalanan 

menggunakan sebuah truk menuju Rumah Sakit untuk menjenguk Bu Lurah yang 

sedang jatuh sakit. Ibu-ibu tersebut berangkat setelah mendengar informasi yang telah 

disampaikan oleh Yu Ning melalui grup WhatsApp yang mengatakan “... aku tadi 

ditelfon Dian. Diberitahu kalau Bu Lurah sakit lalu dibawah ke Rumah Sakit, Bu. 

Makanya aku langsung ngabarin ibu-ibu lewat grup WhatsApp kita”. Rombongan 

ibu-ibu tersebut ketika diperjalanan mereka menggumpulkan uang ke dalam sebuah 

amplop yang nominalnya tidak ditentukan atau seikhlasnya dari setiap orang untuk 

diberikan kepada Bu Lurah. Memberikan bantuan berupa finansial kepada orang sakit 

merupakan sebuah tradisi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini 

bertujuan untuk mengurangi beban orang yang mengalami musibah atau kesusahan. 

Menjenguk orang sakit merupakan bentuk silaturahmi yang telah menjadi 

tradisi dan budaya dalam bermasyarkat, karena dengan adanya kegiatan tersebut 

maka dapat terbentuk solidaritas serta rasa simpati dan empati antar sesama. 

Menjenguk orang sakit bukan hanya sebuah anjuran dalam ajaran Islam tetapi bagian 

dari tradisi atau budaya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat 

meyakini bahwa kegiatan tersebut dapat mempererat tali persaudaraan dan sebagai 

sarana berinteraksi antar sesama warga, serta dianggap dapat memberikan semangat 

bagi orang yang sedang dijenguknya. 

tumbuh diantaranya. Seperti halnya ketika salah satu dari masyarakat tersebut 

tertimpa musibah, masyarakat lain atau ibu-ibu dengan rasa kekeluargaan yang 

dimilikinya membuat mereka tergerak hatinya untuk datang menjenguk orang yang 

tertimpa musibah tersebut. 



43 
 

 
 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada scene ini terdapat makna pesan 

dakwah yaitu mengenai anjuran untuk bersikap empati, salah satunya yakni mengenai 

menjenguk orang sakit. Dalam Islam menjenguk orang sakit merupakan sebuah 

anjuran untuk dilaksanakan, guna untuk mempererat ukhuwah (persaudaraan) juga 

sebagai dukungan moral bagi orang yang dijenguknya agar bisa kuat melalui ujian 

sakitnya.  

Imam Daud Al Dhahiri mengatakan bahwa menjenguk orang sakit hukumnya 

fardu kifayah dan sebagian ulama lain mengatakan sunnah. Hukum sunnah dalam 

menjenguk orang sakit ini berlaku secara umum baik itu untuk keluarga, teman, orang 

yang dikenal ataupun tidak sama sekali. Namu hukum sunnah ini dapat berubah 

menjadi wajib apabila orang yang sakit tersebut merupakan keluarga terdekat 

terutama kedua orangtuanya.
1
 Sebagaimana hadis dari Hasan Gharib, Rasulullah saw. 

bersabda: 

اهي  الرَّجيلي  عىادى  إًذىا  جىلىسى  فىإًذىا يَىٍلًسى  حىتَّّ  الْىٍنَّةً  خًرىافىةً  فًٍ  مىشىى الٍميسٍلًمى  أىخى
افى  فىإًفٍ  الرَّحٍْىةي، غىمىرىتٍوي  عيوٍفى  عىلىيٍوً  صىلَّى غيدٍكىةن  كى ، حىتَّّ  مىلىكو  أىلٍفى  سىبػٍ  يُيٍسًيى

إًفٍ  عيوٍفى  عىلىيٍوً  صىلَّى مىسىاءن  كىافى  كى  ييصٍبًحى  حىتَّّ  مىلىكو  أىلٍفى  سىبػٍ

Artinya: 

“Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim (yang sedang sakit), 
maka (seakan-akan) dia berjalan sambil memetik buah-buahan Surga sehingga 
dia duduk, apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan 
deras. Apabila menjenguknya di pagi hari maka tujuh puluh ribu malaikat 
mendo‟akannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila 

                                                             
1
Faizatul Ummah, “Hukum dan Tata Cara Menjenguk Orang Sakit yang Menular Seperti 

Virus Corona”, Situs Resmi Islam Kaffa.id. https://islamkaffah.id/hukum-dan-tatacara-menjenguk-

orang-sakit-yang-menular-seperti-corona/ (19 Juni 2021). 

https://islamkaffah.id/hukum-dan-tatacara-menjenguk-orang-sakit-yang-menular-seperti-corona/
https://islamkaffah.id/hukum-dan-tatacara-menjenguk-orang-sakit-yang-menular-seperti-corona/
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menjenguknya di sore hari, maka tujuh puluh ribu malaikat mendo‟akannya 
agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba.” (HR. At-Tirmidzi).

2
 

Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang 

menyenguk orang sakit maka ia akan mendapat begitu banyak pahala serta malaikat 

akan memohonkan ampun kepada Allah swt. Apabila menjenguknya diwaktu pagi 

maka rahmat Allah akan senantiasa bersamanya hingga waktu sore, dan apabila 

menjenguknya diwaktu sore maka rahmat Allah akan diberikan-Nya hingga waktu 

pagi tiba. Menjenguk orang yang sedang sakit merupakan suatu bentuk ketaatan yang 

sangat dianjurkan dalam Islam dan terdapat banyak pahala di dalamnya. 

2. Larangan Melakukan Ghibah  

Gambar Adegan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
Syaikh Amin bin Abdullah asy Syaqawi, Adab Menjenguk Orang Sakit (Islamic House: 

2013), h. 7.  

Gambar 4.7 Larangan Melakukan Ghibah 

(Sumber: Screenshoot Film “Tilik”) 
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a) Dialog 

Bu Tejo : “Dian itu kerjaanya apa, ya? Kok ada yang bilang kalau kerjaannya nggak 
bener. Kan kasihan Bu Lurah. Kalau sampai punya menantu kerjanya 
nggak bener kayak gitu. Ada yang bilang kalau kerjaannya keluar masuk 
hotel gitu, lho. Terus ke  mall sama cowok segala. Kerjaan apa, ya? 

Yu Sam : “ Masa, sih? 

b) Analisis 

 

Denotasi 

Bagian ini merupakan scene yang memperlihatkan adegan dimana  Bu Tejo dan Yu 

Sam sedang berbincang-bincang mengenai pekerjaan Dian yang keluar masuk hotel 

dan bepergian bersama cowok dianggapnya sebagai pekerjaan yang tidak benar. 

Konotasi 

Scene ini memperlihatkan adegan dimana Bu Tejo yang mempertanyakan 

mengenai pekerjaan Dian (dengan mimik yang sedikit tertawa kecil seolah 

meremehkan hal tersebut) kepada Yu Sam dengan ekspresi yang ditunjukkan yaitu 

memperhatikan Bu Tejo dengan tatapan yang bingung menandakan bahwa dirinya 

tidak menyangka dengan apa yang dikatakan oleh Bu Tejo. 

 

Ekspresi tidak senang yang ditunjukkan dari raut wajah Yu Ning dan disertai 

dengan teknik pengambilan gambar yang close up sehingga memperlihatkan 

dengan jelas ekpresi Yu Ning ketika Bu Tejo mengatakan hal yang sebagaimana 

pada dialog. Hal ini menandakan bahwa Yu Ning merasa tidak senang dari apa 

yang disampaikan oleh Bu Tejo mengenai Dian yang merupakan salah seorang dari 

anggota keluarganya. 

Mitos 

Kalimat “Keluar masuk hotel” merupakan kalimat yang dapat menjatuhkan harga 

diri orang lain karena dari kalimat tersebut dapat diartikan sebagai arti yang 

negatif. Terlebih dari sudut pandang orang-orang dari pedesaan bahkan orangtua 

yang masih memiliki pola pikir yang kuno. 

Scene ini dimulai pada menit 01:22 sampai dengan 01:46. Scene yang 

memperlihatkan Bu Tejo yang sedang membicarakan mengenai sosok Dian 

berdasarkan apa yang didengarnya dari orang lain. Dari dialog tersebut Bu Tejo 

membicarakan mengenai apa yang dilakukan dian tentang kerjaannya keluar masuk 

hotel dan juga bepergian dengan laki-laki lain yang bukan siapa-siapanya.  

Tabel 4.3 Analisis Scene “Larangan Melakukan Ghibah” 
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Pada scene ini sebagaimana cara penyampaian Bu Tejo dengan kalimat 

“...kerjaannya keluar masuk hotel...” dan “... ke mall sama cowok segala.” yang 

disertai dengan mimik wajah yang seakan meremehkan membuat orang lain pun ikut 

berfikiran buruk mengenai Dian dan menganggapnya sebagai perempuan dengan 

pekerjaan yang tidak benar. Terlebih bagi orang-orang yang masih memiliki pola 

pikir yang kuno dapat menyalahartikan arti dari kalimat tersebut. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi pesan dakwahnya ialah 

mengenai larangan melakukan ghibah. Dalam Islam ghibah merupakan perbuatan 

yang dilarang oleh Allah swt. dan termasuk dalam dosa besar. Ghibah dalam Islam 

ibaratkan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Hal ini dijelaskan dalam QS 

Al Hujurat/49: 12. 

 كى لَى تَىىسَّسيواٍ كىلَى 
نى ٱلظَّنًٌ إًفَّ بػىعۡضى ٱلظَّنًٌ إًثِۡۡۖ ثًيۡا مًٌ ا ٱلَّذًينى ءىامىنيواٍ ٱجۡتىنًبيواٍ كى يَىَٰٰٓىيػُّهى

رىًۡتيميوهيُۚ  مى أىخًيوً مىيۡتا فىكى
كيلى لۡىۡ

ۡ
كيلى يَى

ۡ
بُّ أىحىديكيمۡ أىف يَى  يػىغۡتىب بػَّعۡضيكيم بػىعۡضناُۚ أىيُيً

 ٕٔ كىٱتػَّقيواٍ ٱللَّّىُۚ إًفَّ ٱللَّّى تػىوَّاب رَّحًيم

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari 
kesalahan orang lain, dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjingkan 
sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha penerima taubat, maha 
penyayang”.

3
 

Ghibah merupakan suatu perbuatan dosa yang seringkali dilakukan tanpa 

sadar yakni membicarakan keburukan orang lain atau aibnya. Arti dari gibah yakni 

                                                             
3
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahanya, h. 517. 
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mengatakan sesuatu mengenai kejelekan orang lain yang ia tak suka ketika orang lain 

mendengarkannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat di atas yakni melalui 

surah tersebut Allah.swt melarang hamba-hambanya untuk berprasangka buruk dan 

menggunjing orang lain karena hal tersebut diibaratkan memakan bangkai saudaranya 

sendiri
4
. Hal ini juga telah dijelaskan Rasulullah kepada para sahabat yang 

diriwayatkan oleh Imam Ahmad.                                 

 

ا ذكًٍريؾى  قىاؿى  أىعٍلىمي  كىرىسيوليوي  اللَّّي  قىاليوا الٍغًيبىةي  مىا أىتىدٍريكفى  قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىيٍوً  اللَّّي  صىلَّى اللًَّّ  رىسيوؿى  أىفَّ  ىيرىيػٍرىةى  أىبً  عىنٍ  ؾى أىخى  مىا أىخًي فً  كىافى  إًفٍ  أىفػىرىأىيٍتى  قًيلى  يىكٍرىهي  بِىا 
تىوي  فػىقىدٍ  تػىقيوؿي  مىا فًيوً  كىافى  إًفٍ  قىاؿى  أىقيوؿي    فػىقىدٍ  فًيوً  يىكينٍ  لىٍ  كىإًفٍ  اغٍتػىبػٍ

Terjemahnya: 

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Tahukah 
kalian apa gibah itu?” Sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih 
mengetahui.” Beliau bersabda, “Kamu menyebutkan kejelekan saudaramu 
yang ia benci.” Beliau ditanya, “Bagaimana jika yang kusebutkan sesuai 
kenyataan?” Beliau menjawab, “Jika memang sebenarnya sesuai kenyataan 
berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah 
memfitnahnya.” (HR. Imam Ahmad).

5
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
Berita Hari Ini, “Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 12, Menjauhi Prasangka Buruk dan Ghibah”, 

Situs Resmi Kumparan.com https://kumparan.com/berita-hari-ini/tafsir-surat-al-hujarat-ayat-12-

menjauhi-prasangka-buruk-dan-ghibah-1uptqq7YPCY (20 Juni 2021). 
5
Muhammad Taufiqurrohman, “Hoax di Media Sosial Facebook dan Twitter Prespektif 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum 

Islam” Skripsi (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung, 2018), h.79.  

https://kumparan.com/berita-hari-ini/tafsir-surat-al-hujarat-ayat-12-menjauhi-prasangka-buruk-dan-ghibah-1uptqq7YPCY
https://kumparan.com/berita-hari-ini/tafsir-surat-al-hujarat-ayat-12-menjauhi-prasangka-buruk-dan-ghibah-1uptqq7YPCY
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3. Larangan Menghasut 

 Gambar Adegan 

 

 

 

 

 

 

 

a) Dialog 

Ibu – ibu : “Pasti sampingannya banyak ya, Bu?” 

Bu Tejo : “Nggak mungkin kerjaannya cuma satu. Tapi sampingannya ngapain 
nggak tau, deh. Anak cewek baru kerja tapi kok uangnya udah banyak. 
Kan jadi pertanyaan kalau kaya gitu.” 

Yu Ning : “Bu Tejo! Kalau ngomong jangan sembarangan.” 

Bu Tejo : “Loh, sembarangan gimana sih, Yu Ning? Satu kampung ngomongin 
Dian semua, lho. Di facebook aja rame banget. Lihat aja komen-
komennya.” 

Yu Sam : “Udah pastilah Dian jadi omongan, Bu.” 

Bu Tejo : “Makanya, sekarang coba kalian pikir. Aku bukannya mau ngeremehin 
keluarga Dian lho, ya. Jelas dari kecil Dian itu ditinggal minggat sama 
bapaknya. Ibunya juga punya sawah cuma segitu doang. Makanya dia 

Gambar 4.8 Larangan Menghasut 

(Sumber: Screenshoot Film “Tilik”) 
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abis lulus SMA nggak kuliah. Baru aja kerja hpnya baru, motornya baru. 
Iya, kan? Uang dari mana coba? Itu barang-barang mahal semua, lho. 
Kaya aku nggak tau merk aja.” 

Bu Tri : “Bu Tejo, Yu Sam. Menurutku, kalau Dian kerjanya bener nggak 
mungkin dia punya barang kaya gitu. Iya, nggak?” 

Yu Sam : “Lho, iya bener.” 

b) Analisis 

Denotasi 
Pada scene ini memperlihatkan adegan dimana Bu Tejo dan ibu-ibu lainnya sedang 
membicarakan pekerjaan Dian yang mampu membeli barang-barang mewah dalam 
waktu singkat dengan latar belakang yang terbilang kurang mampu, menjadi 
pertanyaan bagi orang-orang disekitarnya. Bu Tejo juga menyinggung mengenai 
orang tua Dian yang ibunya kerjanya tidak seberapa dan bapaknya yang 
meninggalkannya sedari kecil. 

Konotasi 

Adegan yang menampilkan Bu Tejo tangah membicarakan mengenai sosok Dian 

dengan teknik pengambilan gambar yakni medium wide shot hingga dapat 

memperlihatkan seluruh ibu-ibu yang berada dalam truk tersebut, dari hal tersebut 

dapat memperlihatkan ketika Bu Tejo membicarakan mengenai Dian, Yu Ning 

yang berada di ujung kanan belakang terlihat jelas dengan ekspresi marah yang 

terlihat pada mimik wajahnya yang ditandai dengan nada bicara serta alis yang 

mengkerut menandakan bahwa dirinya sangat tidak menyukai perkataan Bu Tejo 

yang terdengar seperti menghasut ibu-ibu lain untuk berfikir buruk mengenai Dian. 

 

Selanjutnya yaitu scene dengan teknik pengambilan gambar close up 

memperlihatkan mimik wajah Bu Tejo ketika mengatakan hal-hal mengenai Dian 

dan keluarganya dengan melirik sinis kearah Yu Ning yang tidak henti-hentinya 

membela Dian. Berdasarkan hal tersebut peneliti memaknai bahwa Bu Tejo tengah 

berusaha menjelek-jelekkan Dian dan meyakinkan kepada ibu-ibu lain dengan 

menyangkutpautkan hal tersebut dengan kondisi ekonomi keluarga Dian. 

 

Pada adegan ini memperlihatkan bahwa seluruh informasi mengenai Dian yang 

didapatkan oleh Bu Tejo berasal dari sosial media (facebook), hal ini terlihat ketika 

Yu Ning memperingati Bu Tejo untuk tidak mengatakan hal yang sia-sia. Namun, 

Bu Tejo tetap menganggap bahwa apa yang dilihatnya pada sosial media adalah hal 

yang benar.  

Mitos 

Pandangan masyarakat pedesaan terhadap perempuan sensitive. Apalagi ketika 

perempuan tersebut memiliki pekerjaan yang independen disertai dengan status 

Tabel 4.4 Analisis Scene “Larangan Menghasut” 
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Scene ini dimulai pada 03:12 sampai dengan 04:30. Memperlihatkan Bu Tejo 

yang mengumbar-ngumbar informasi mengenai Dian yang mampu membeli barang-

barang mewah dengan menghiperbolakan informasi tersebut sehingga membuat ibu-

ibu lain terpengaruh dengan ucapannya dan ikut berfikir negative tentang sosok Dian. 

Anak cewek yang baru saja bekerja dan dapat membeli barang-barang mewah 

dengan latar belakang kurang mampu yang dimilikinya membuat orang lain 

berfikiran negatif akan hal itu. Anak cewek yang dimaksud dalam scene ini yaitu 

anak gadis yang belum menikah. Facebook dalam hal ini merupakan sebuah layanan 

yang di dalmnya dapat memuat berbagai informasi baik itu dalam bentuk kalimat, 

gambar, ataupun video yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Namun, 

facebook tidak selamanya memuat informasi yang benar dan dapat menjadi bumerang 

bagi siapa saja ketika mempercayai begitu saja apa yang dilihatnya. 

Berdasarkan hal tersebut, dalam scene ini terdapat sebuah pesan dakwah yakni 

mengenai larangan menghasut sesama. Menghasut dalam Islam termasuk ke dalam 

golongan dosa besar, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Hudzaifah, ia berkata 

Rasullullah saw. pernah bersabda: 

هـ  الْىٍنَّةى  يىدٍخيلي  لَى   نَىَّا
Artinya: 

 “Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah (mengadu domba). (HR. 

Muslim).
6
 

                                                             
6
Bincang Syariah, “Kisah Penghasut dan Surga yang Menolaknya”, Situs Resmi Ummah 

https://umma.id/post/kisah-penghasut-dan-surga-yang-menolaknya-388037?lang=id (19 Juni 2021). 

yang masih melajang. Sosok Dian dalam film ini adalah sosok yang menggantikan 

peran ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. 

https://umma.id/post/kisah-penghasut-dan-surga-yang-menolaknya-388037?lang=id
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Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan adu 

domba/menghasut tersebut merupakan suatu perbuatan yang menjadi alasan 

seseorang tidak dapat masuk surga dan neraka merupakan tempatnya. Sebagaimana 

pada hadis tersebut yang mengatakan “...tidak akan masuk surga...” artinya neraka 

merupakan satu-satunya tempat bagi seseorang yang melakukan namimah (adu 

domba). Adu domba/menghasut juga diperingatkan oleh Allah swt. dalam firman-

Nya dalam QS. Al-Qalam/68: 10-11. 

ؼ مَّهًيو   ٔٔ يم هَىَّاز مَّشَّآَٰءًِۢ بنًىمً  ٓٔ  كىلَى تيطًعۡ كيلَّ حىلََّّ

Terjemahnya: 

 ”Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka 
menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah (adu 
domba)”

7
 

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan mengenai untuk menjahui orang-orang 

yang suka mencela, menghina, dan yang berjalan ke sana ke kamari dengan bermasuk 

mengadu domba atau menghasut sesamanya. Allah swt. mengharamkan perbuatan 

adu domba atau menghasut karena perbuatan tersebut dapat memutuskan tali 

persaudaraan antar manusia karena dapat menimbulkan rasa kebencian dan 

menyebabkan permusuhan diantaranya.   

                                                             
7
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahanya, h. 564. 
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4. Pentingnya Melakukan Tabayyun (Mencari Kejelasan Tentang 

Kebenaran) 

Gambar Adegan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Dialog 

Bu Tejo : “Eh, aku jadi inget, deh. Aku pernah mergokin Dian muntah malem-
malem. 

Bu Tri : “Heh, bener!” 

Bu Tejo : “Waktu itu aku pulang dari pengajian. Di belokan dekat rumah Mbah Dar, 
itu kan gelap. Nah, ada orang muntah-muntah, dari atas motor. Pas aku 
deketin, ternyata Dian. Bukannya nyapa, malah langsung pergi, coba. Itu, 
kalau bukan muntah gara-gara hamil kenapa langsung pergi coba? Iya, 
nggak?” 

Yu Sam : “Bu Tejo” 

Bu Tejo : “Apa?” 

Yu Sam : “Emangnya muntah-muntah itu karena hamil doang?” Ini buktinya, Yu 
Nah. Muntah-muntah kan tadi? Nyatanya nggak hamil”. 

Gambar 4.9 Pentingnya Melakukan Tabayyun 
(Sumber: Screenshoot Film “Tilik”) 
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Bu Tejo : “Yu Sam, Yu Sam. Kaya aku ini nggak pernah hamil aja. Ya jelas beda, 
lah. Orang muntah hamil sama masuk angin itu beda banget. Iya, nggak? 
Beda banget lho itu”. 

Bu Tri : “Ya, Jelas beda, Yu Sam. Aku juga pernah hamil....” 

b) Analisis 

Scene ini terdapat di menit 05:52 sampai dengan 06:35. Scene yang 

memperlihatkan Bu Tejo yang sedang menyampaikan sebuah berita kepada ibu-ibu 

lain mengenai apa yang dilihatnya yaitu bahwa dirinya pernah melihat Dian muntah-

muntah pada malam hari ditepi jalan dan beranggapan bahwa apa yang dilihatnya itu 

benar bahwa Dian muntah disebabkan karena hamil. Sehingga dari apa yang 

dikatakannya tersebut membuat ibu-ibu lain percaya tanpa mengetahui kebenaran 

yang ada. 

Denotasi 

Pada scene ini memperlihatkan adegan Bu Tejo yang mengatakan bahwa dirinya 

pernah memergogi Dian muntah-muntah ditepi jalan yang disangkanya bahwa 

muntah tersebut disebabkan karena hamil, hal tersebut juga dibenarkan oleh Bu Tri. 

Namun, dibantah oleh Yu Sam yang mengatakan bahwa muntah-muntahh bukan 

hanya karena hamil, tapi bisa saja masuk angin. 

Konotasi 

Adegan yang memperlihatkan adegan dimana Bu Tejo yang bercerita bahwa 

dirinya pernah memergoki Dian muntah-muntah dipinggir jalan dalam kondisi 

gelap gulita dengan ekspresi yang ditunjukkan yaitu tertawa kecil disertai dengan 

intonasi bicara yang seolah menegaskan kepada lawan bicaranya bahwa Dian 

tengah hamil. 

 

Mimik yang ditunjukkan oleh Bu Tri menandakan ia setuju dengan apa yang 

diucapkan dari Bu Tejo. Sedangkan mimik dari Yu Ning memperlihatkan bahwa ia 

tak suka dari apa yang diucapkan dari Bu Tejo. 

Mitos 

Perilaku yang terlihat menyimpang yang sering diperlihatkan oleh tokoh Dian baik 

dimedia sosial ataupun dunia nyata membuat orang lain akan terus berfikir negative 

tentang dirinya. Seperti yang terdapat pada scene ini, dimana Bu Tejo yang hanya 

melihat sepintas bahwa dirinya (Dian) muntah-muntah di pinggir jalan 

beranggapan bahwa hal tersebut dikarenakan hamil. 

Tabel 4.5 Analisis Scene “Pentingnya Melakukan Tabayyun” 
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Muntah adalah suatu kondisi seseorang yang kurang sehat diakibatkan oleh 

beberapa sebab. Seperti mabuk perjalanan, makan berlebihan, ataupun kehamilan. 

Namun, dalam scene tersebut berdasarkan dari apa yang diucapkan oleh Bu Tejo 

yaitu “...Di belokan dekat rumah Mbah Dar, itu kan gelap. Nah, ada orang muntah-

muntah, dari atas motor. Pas aku deketin, ternyata Dian. Bukannya nyapa, malah 

langsung pergi, coba. Itu, kalau bukan muntah gara-gara hamil kenapa langsung pergi 

coba?...” dan “...Kaya aku ini nggak pernah hamil aja. Ya jelas beda, lah. Orang 

muntah hamil sama masuk angin itu beda banget...” dari pernyataan tersebut Bu Tejo 

mengklaim bahwa apa yang dikatakannya tersebut itu benar, dan apa yang dikatannya 

pun di benarkan oleh Bu Tri dilihat dari ekspresi wajah yang tunjukkannya. Menyapa 

satu sama lain merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan orang Indonesia ketika 

bertemu dengan seseorang yang dikenalnya. Tetapi, pada scene ini dimana ketika Bu 

Tejo menghampiri Dian, Dian malah pergi begitu saja tanpa mengucapkan apapun 

sehingga membuat orang lain berfikir negative mengenai reaksi yang ditunjukkannya 

tersebut. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat pesan dakwah yang terkandung 

dalam adegan tersebut, yakni tabayyun. Tabayyun artinya mencari kejelasan atau 

menyeleksi tentang sesuatu mengenai apa yang telah terjadi hingga jelas dan benar 

keberadaannya. Dalam hal ini tabayyun merupakan bagian dari perilaku akhlak yang 

mulia. Kata tabayyun dijelaskan dalam Al-Qur‟an yakni pada QS Al-Hujurat/ 49: 6. 

ا ٱلَّذًينى ءىامىنػيوَٰٓاٍ إًف  لىة فػىتيصۡبًحيواٍ يَىَٰٰٓىيػُّهى ا بًِىهىٰ  بنًػىبىإ فػىتػىبػىيػَّنػيوَٰٓاٍ أىف تيصًيبيواٍ قػىوۡمىِۢ
ِۢ
آَٰءىكيمۡ فىاسًقي جى

 ٦ عىلىىٰ مىا فػىعىلۡتيمۡ نىٰدًمًيى 
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Terjemahnya: 

“Jika ada seorang faasiq datang kepada kalian dengan membawa suatu berita 
penting, maka tabayyunlah (telitilah dulu), agar jangan sampai kalian 
menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian 
akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian”.

8
 

Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa ketika mendengar suatu berita 

hendaklah untuk tabayyun atau mencari tahu terlebih dahulu mengenai kebenaran 

berita tersebut. Agar ketika berita tersebut diketahui tidak benar adanya maka tidak 

akan terjadinya penyesalan karena telah mempercayai hal tersebut. 

5. Larangan Melakukan Risywah (Suap) 

Gambar Adegan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahanya, h. 516. 

Gambar 4.10 Risywah (Suap) 

(Sumber: Screenshoot Film “Tilik”) 
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a) Dialog 

Bu Tejo : “Oh ya, Trek. Ini tadi aku dititipin sama bapaknya anak-anak, buat 
tambah-tambah” 

Gotrek : “Apa ini Bu? Tadi udah dikasih sama ibu-ibu kok”. 

Bu Tejo : “Buat tambah-tambah, nggak apa-apa. Nggak mua apa gimana?” 

Gotrek : “Gimana, Yu Ning?” 

Yu Ning : “Yaudah, diterima aja. Hitung-hitung itu mahar dari Pak Tejo. Mau maju 
jadi lurah, lho”. 

Bu Tejo : “Heh, nggak!” 

Gotrek : “Jadi Pak Tejo, mau nyalon jadi lurah, Bu?” 

Bu Tejo : “Nggak gitu. Tapi ya semisal, semisal loh, ya. Kalau warga yang pengen 
suamiku jadi... apa, lurah gitu.. kaya Gotrek gini nih, apa Yu Ning.. mau 
jadi tim sukses, masa iya aku nolak. Kan nggak enak”. 

Yu Ning : “Nah kan bener! Itu tadi sogokan, tuh. Udah balikin aja daripada bikin 
masalah” 

Gotrek : “Iya, balikin aja kali, ya?” 

Bu Tejo : “Nggak, nggak!” 

Gotrek : “Nih, Bu”. 

Bu Tejo : “Eh, nggak usah. Ya Allah, beneran. Suamiku kan tipe orang yang 
langsung kerja nggak kebanyakan omong. Ambil aja, ini ikhlas”. 

Gotrek : “Bener ya ini bukan sogokan?” 

Bu Tejo : “Lillahita‟ala. Ini buat kamu”. 

b) Analisis  

Denotasi 

Gotrek dan Yu Ning sedang berdiri di samping truk sambil berbicang-bincang dan 

dihampiri oleh Bu Tejo. Bu Tejo memberikan sebuah amplop kepada Gotrek yang 

katanya titipan dari Pak Tejo. Dengan kalimat “Tapi ya semisal, semisal loh, ya. 

Kalau warga yang pengen suamiku jadi... apa, lurah gitu.. kaya Gotrek gini nih, apa 

Yu Ning.. mau jadi tim sukses, masa iya aku nolak. Kan nggak enak”. Membuat Yu 

Ning lebih yakin bahwa uang yang berikan oleh Bu Tejo merupakan uang sogokan. 

Karena hal tersebut Yu Ning memberitahukan kepada Gotrek untuk 

Tabel 4.6 Analisis Scene “Larangan Melakukan Risywah 

(Suap) 
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Scene ini terdapat dimenit 10:29 sampai dengan 11:22. Scene yang 

memperlihatkan dua orang yang sedang berbincang-bincang di samping sebuah truk 

sembari menunggu ibu-ibu yang lain, yakni Yu Ning dan Gotrek. Kemudian 

dihampiri oleh Bu Tejo dan beberapa saat kemudian Bu Tejo mengeluarkan sebuah 

amplop yang berisikan uang dan diberikan kepada Gotrek yang dikatakannya sebagai 

uang titipan dari Pak Tejo sembari mengucapkan “Tapi ya semisal, semisal loh, ya. 

Kalau warga yang pengen suamiku jadi... apa, lurah gitu.. kaya Gotrek gini nih, apa 

Yu Ning.. mau jadi tim sukses, masa iya aku nolak. Kan nggak enak” Dari perkatakan 

tersebut membuat Yu Ning yakin bahwa uang tersebut merupakan uang sogokan agar 

Pak Tejo bisa terpilih menjadi lurah nantinya.  

Uang sogokan merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang 

dengan maksud tertentu. Contohnya untuk memenangkan suatu perkara, mencari 

keberpihakan, membatalkan yang benar atau bahkan untuk mendapatkan kepentingan 

mengembalikan uang tersebut sebelum jadi masalah. Namun Bu Tejo tetap 

mengatakan bukan sogokan sembari mengatakan kalimat “lillahita‟ala” untuk 

meyakinkan Yu Ning dan Gotrek. 

Konotasi 

Pada bagian ini memperlihatkan adegan dimana Bu Tejo yang datang menghampiri 

Gotrek dan memberika sebuah amplop dengan mengatasnamakan suaminya (Pak 

Tejo), Yu Ning yang menyaksikan hal tersebutpun menunjukkan mimik wajah 

yang sedikit tertawa menandakan bahwa dirinya menyadari bahwa uang tersebut 

bukan sembarang uang seperti apa yang dikatakan oleh Bu Tejo melainkan uang 

sogokan. Hal ini pun terlihat pun terlihat pada ekspresi salah tingkah yang 

ditunjukkan Bu Tejo ketika Gotrek mempertanyakan masalah tersebut. 

 

Kalimat “lillahita‟ala” yang artinya “karena Allah” orang-orang terkadang 

menggunakan kalimat ini agar lawan bicara mereka percaya dengan apa yang 

dikatanya itu benar adanya. 

Mitos 

Menyuap merupakan sebuah tindakan oleh seseorang dengan maksud tertentu 

(memperoleh kekuasaan. Pada scene ini, meskipun Bu Tejo membantah bahwa hal 

tersebut adalah suap/ sogokan tetapi hal tersebut tersirat pada saat Bu Tejo 

menyinggung perihal Bu Lurah dengan statusnya yang sebagai lurah. 
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yang bukan haknya seperti untuk mendapatkan pangkat, kedudukan ataupun jabatan.
9
 

Seperti pada scene ketika Bu Tejo memberikan uang kepada kepada Gotrek dengan 

mengatas namakan pemberian dari Pak Tejo dengan memperlihat dialog dan bahasa 

tubuh yang ditunjukkan Bu Tejo seolah membenarkan bahwa uang tersebut adalah 

uang sogokan agar Pak Tejo dapat terpilih sebagai lurah pada saat pemilihan. Kalimat 

“lillahita‟ala” yang artinya “karena Allah” terkadang digunakan hanya untuk 

menyakinkan lawan bicaranya agar mempercayai dari apa yang dikatakannya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pesan dakwah 

dalam scene ini yakni larangan untuk menyuap dan menerima suap. Di mana dalam 

Islam kegiatan suap menyuap merupakan suatu tindakan yang tidak baik dan 

termasuk bentuk dari memakan harta dengan jalan yang bathil.
10

 Hal ini dijelaskan 

dalam Al-Qur‟an pada QS. Al-Baqarah/2: 188. 

نۡ أىمۡوىٰ  كيليواٍ فىريًقا مًٌ
ۡ
اًـ لتًىأ نىكيم بٱًلۡبىٰطًلً كىتيدۡليواٍ بًِىآَٰ إًلَى ٱلۡۡيكَّ كيليوَٰٓاٍ أىمۡوىٰلىكيم بػىيػۡ

ۡ
ؿً كىلَى تَى

ثًۡۡ كىأىنتيمۡ تػىعۡلىميوفى   ١١ٔٱلنَّاسً بٱًلًۡۡ

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan 

(janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan 

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan 

dosa, padahal kamu mengetahui”.
11

 

 

 

 

                                                             
9
Edwin Farandi, “Suap Menyuap dalam Prespektif Islam”, Situs Resmi GRC Indonesia 

https://grc-indonesia.com/suap-menyuap-dalam-perspektif-islam/ (19 Juni 2021).  
10

Mizan, “Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”, 

Jurnal Ilmu Syariah, vol 1, No.2 (2013) hal. 169. 
11

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahanya, h. 29. 

https://grc-indonesia.com/suap-menyuap-dalam-perspektif-islam/
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 Dalam hadis pun dijelaskan masalah ini yakni: 

 كىالٍميرٍ  الراٌشًىى  اللي  لىعىنٍ  ؤىسلَّمى  عىلىيٍوً  اللي  صىلىى – اللً  ؿي  رىسيو قاىؿى  ىيرىيػٍرىةى  اىبً  عىنٍ 
 الٍۡيكٍمً  فى تىسًىى 

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah saw bersabda, Allah swt. 

melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara 

keduanya”. (HR. Imam Ahmad).
12

 

Berdasarkan ayat dan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa suap dalam Islam 

merupakan sesuatu yang diharamkan, baik itu bagi yang memberi, menerima bahkan 

yang menjadi perantara dari keduanya dan merupakan harta yang didapatkan dengan 

cara yang tidak halal. Seorang muslim yang baik menjauhkan dirinya dari harta yang 

haram, tidak menerima dan tidak memakannya. 

6. Larangan Melakukan Fitnah 

Gambar Adegan 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

Haryono, “Risywah (Suap Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan 

Hukum Islam “Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 

Islam, (2017), h. 438.  
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a) Dialog 

Bu Tejo : “Oh, sekarang aku paham” 

Yu Sam : “Paham apa, Bu?”  

Bu Tejo : “Kenapa Bu Lurah sampai ambruk lagi” 

Yu Sam : “Kenapa?” 

Bu Tejo : “Pasti gara-gara mikir anaknya yang punya hubungan sama Dian. Iya, 
kan?” 

Bu Tri : “Iya pasti tuh, Bu”. 

Yu Ning : “ Bu Tejo nih, ngomongin Dian terus, nggak ada bosen-bosennya, ya?” 

Bu Tejo : “Dian nya aja tuh yang aneh-aneh. Orang udah seumurannya kok belum 
nikah. Teman-temannya aja udah nikah semua”. 

Yu Ning : “Lha, semisal dia pengen fokus sama karirnya dulu gimana? Kan kita 
nggak tahu keadaan sebenarnya kayak gimana” 

Bu Tejo : “Kayak hidupnya punya karir aja.” 

Yu Ning : “Udah deh, jangan nyebar fitnah, Bu.” 

Yu Sam : “Iya, bener tuh kata Yu Ning. Eh, Bu Tejo. Fitnah itu lebih kejam dari 
pada pembunuhan.” 

  

Gambar 4.11 Fitnah 

(Sumber: Screenshoot Film “Tilik”) 
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b) Analisis 

Denotasi 

Makna denotasi dalam scene ini dimana Bu Tejo mempertegas bahwa penyebab Bu 

Lurah sakit lagi disebabkan karena anaknya Bu Lurah yakni Fikri mempunyai 

hubungan dengan Dian yang menjadi bahan pembicaraan seluruh ibu-ibu 

dikampung. Namun dibantah oleh Yu Ning dan mengatakan apa yang dikatakan 

oleh Bu Tejo itu merupakan fitnah. 

Konotasi 

Makna konotasi dalam scene ini yaitu memperlihatkan adegan dimana Yu Ning 

yang tiba-tiba merasa kasihan dengan kondisi Bu Lurah yang jatuh sakit serta tidak 

memiliki siapa-siapa yang dapat dia andalkan, hal ini ditandai dengan mimik wajah 

serta intonasi bicara yang mulai menurun. 

 

Bu Tejo terus menerus membahas mengenai Dian dan mengatakan bahwa Dian 

adalah penyebab sakitnya Bu Lurah. Terlihat dari ekspresi wajah yang tersenyum 

lebar dengan bangganya mengatakan bahwa Dian penyebab sakitnya Bu Lurah, hal 

itupun memancing amarah Yu Ning yang terlihat dari ekspresi wajahnya. Namun, 

Bu Tejo yang tidak ingin kalah ia malah menyalahkan status Dian yang masih 

melajang diumurnya yang sekarang. 

Mitos 

Masyarakat Indonesia dikenal akan kultur budayanya yang sangat menghargai 

pernikahan. Oleh karena itu pada scene ini sosok Dian selalu saja menjadi topik 

utama dalam setiap pembahasan dikarenakan status lajangnya diusia 25 tahun. 

Berdasarkan pandangan masyarakat jawa bahwa perempuan dewasa yang belum 

menikah dipandang rendah dan dijuluki sebagai orang yang emosional, kekanak-

kanakan dan juga mudah marah. 

Scene ini terdapat dimenit 14:47 sampai dengan 15:31. Scene ini 

memperlihatkan Ibu Tejo yang menyebarkan berita-berita hoax mengenai hubungan 

Dian dan Fikri yang menjadi penyebab sakitnya Bu Lurah. Bahkan ditentang oleh Yu 

Ning dan Yu Sam yang mengatakan apa yang dikatakan oleh Bu Tejo itu semua 

fitnah. 

Makna konotasinya yakni dimana Bu Tejo yang tidak henti-hentinya 

mengatakan hal-hal buruk mengenai Dian karena dianggapnya dengan umurnya yang 

Tabel 4.7 Analisis Scene “Larangan Melakukan Fitnah” 
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sekarang harusnya sudah menikah seperti teman-temannya yang lain, dari hal tersebut 

Bu Tejo menganggap dengan status Dian sekarang yang masih single dapat menjadi 

perusak hubungan orang lain. Masyarakat Indonesia khususnya didaerah Minagkabau 

menganggap bahwa pernikahan adalah suatu hal yang penting dan dapat menjadi aib 

atau sumber malu ketika seseorang belum melaksanakannya karena dianggap 

memiliki kekurangan dalam di perempuan tersebut.
13

 

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat suatu pesan dakwah didalamnya yakni 

mengenai larangan melakukan fitnah. Fitnah ialah seseorang yang menyebarkan 

berita bohong atau melebih-lebihkan suatu berita yang dapat merugikan orang lain. 

Sebagaimana dalam QS. An-Nur/24: 19. 

يىا 
نػۡ بُّوفى أىف تىشًيعى ٱلۡفىٰحًشىةي فً ٱلَّذًينى ءىامىنيواٍ لۡىيمۡ عىذىابه أىليًم فً ٱلدُّ إًفَّ ٱلَّذًينى يُيً

 كىٱللَّّي يػىعۡلىمي كىأىنتيمۡ 
 ١ٔ لَى تػىعۡلىميوفى كىٱلَٰۡۡٓخًرىةًُۚ

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu 
(berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka 
mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak ketahui.”

14
 

Hal ini menjelaskan orang-orang yang melakukan fitnah ialah seseorang yang 

sangat merugi dan akan mendapat ganjaran di dunia maupun di akhirat atas dosa yang 

dilakukannya. Fitnah juga merupakan sebuah perbuatan yang lebih kejam dari pada 

pembunuhan. Sebagaimana yang dijelasakan pada QS. Al-Baqarah/2: 191. 

                                                             
13

Fauzana Amin, “Gadih Gadang Alun Balaki (Studi Terhadap Perempuan Berstatus Menikah 

di Negeri Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar)”, Skripsi 

(Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2019), h. 3. 
14

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahanya, h. 351. 
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نىةي أىشىدُّ مًنى   كىٱلۡفًتػۡ
نۡ حىيۡثي أىخۡرىجيوكيمُۡۚ تػيليوىيمۡ حىيۡثي ثىقًفۡتيميوىيمۡ كىأىخۡرجًيوىيم مًٌ

كىٱقػۡ
تػيليوىيمۡۗۡ  ٱلۡقىتۡلًُۚ كىلَى تػيقىٰتًليوىيمۡ عًندى ٱلۡمىسۡجًدً ٱلۡۡىرىاًـ حىتَّّٰ يػيقىٰتًلي 

وكيمۡ فًيوًِۖ فىإًف قىٰتػىليوكيمۡ فىٱقػۡ
فًريًنى  لًكى جىزىآَٰءي ٱلۡكىٰ  ١ٔٔ كىذىٰ

Terjemahnya: 

“Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari 
mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada 
pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil haram, kecuali 
jika mereka memerangi kamu ditempat itu. Jika mereka memerangi kamu, 
maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.”

15
 

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa fitnah lebih kejam daripada 

pembunuhan sebab dengan fitnah seseorang akan tercemar aibnya dan merusak nama 

baiknya, sedangkan belum tentu hal tersebut sesuai dengan faktanya. 

Deskripsi dari seluruh pesan dakwah yang telah didapatkan 

Penjelasan mengenai keseluruhan pesan dakwah yang telah didapatkan, yakni 

terdapat pada pesan dakwah syariah dan pesan dakwah akhlak, antara lain: 

Pesan Dakwah Syariah 

Pesan dakwah pertama pada pesan dakwah syariah yakni mengenai anjuran 

bersikap empati salah satunya yaitu menjenguk orang sakit, hal ini ditandai pada 

dialog “aku tadi ditelfon Dian. Diberitahu kalau Bu Lurah sakit lalu dibawah ke 

Rumah Sakit, Bu. Makanya aku langsung ngabarin Ibu-Ibu lewat grup WhatsApp 

kita” dari kalimat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kalimat tersebut 

mengandung unsur dakwah yakni dimana ketika Dian mengabari tokoh Yu Ning 

                                                             
15

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahanya, h. 30. 
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mengenai kondisi Bu Lurah. Pada saat itu Yu Ning langsung meneruskan informasi 

yang didapatkannya kepada ibu-ibu yang lain, dan ibu-ibu tersebut pun dengan rasa 

kemanusian serta rasa empati dan simpati merekapun langsung mengumpulkan 

orang-orang dan berangkat menuju ke Rumah Sakit. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

menyimpulkan dan membahas dalam bentuk hukum atau anjuran dalam menyenguk 

orang sakit yang dapat dikategorikan sebagai pesan dakwah dari segi syariah. 

Pesan dakwah yang kedua yaitu mengenai larangan melakukan risywah (suap) 

dimana risywah atau suap merupakan suatu bentuk perbuatan dosa dengan memakan 

harta orang lain baik itu yang memberi, menerima bahkan yang menjadi perantara 

dari keduanya. Sebagaimana pada dialog “Tapi ya semisal, semisal loh, ya. Kalau 

warga yang pengen suamiku jadi... apa, lurah gitu.. kaya Gotrek gini nih, apa Yu 

Ning.. mau jadi tim sukses, masa iya aku nolak. Kan nggak enak” tidak hanya dari 

dialog tersebut tetapi juga dari bahasa tubuh (body language) yang terdapat pada 

adegan tersebut menandakan bahwa hal yang dilakukan dari Bu Tejo adalah suap, 

meski ditentang olehnya berkali-kali. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti 

mengangkatnya dan membahasnya dalam bentuk pesan dakwah yaitu larangan 

melakukan risywah (suap), dimana hal tersebut tergolong sebagai bentuk pesan 

dakwah dari segi syariah. 

Pesan Dakwah Akhlak 

Pesan dakwah pertama dari segi akhlak yakni mengenai larangan melakukan 

ghibah, yaitu pada dialog “Ada yang bilang kalau kerjaannya keluar masuk hotel gitu, 

lho. Terus ke  mall sama cowok segala. Kerjaan apa, ya?”, dari kalimat tersebut 

peneliti menyimpulkan bahwa kalimat tersebut mengandung unsur ghibah. 
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Sebagaimana pada pernyataan Bu Tejo tersebut yang membahas mengenai apa yang 

dilakukan Dian yang dianggapnya sebuah hal buruk, sehingga dari percakapan 

tersebut menjadi merembet kehal-hal yang lain. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

mengangkat dan membahasnya sebagai salah satu bentuk pesan dakwah yakni pesan 

dakwah dari segi akidah. 

Pesan dakwah yang kedua yakni mengenai larangan menghasut sesama yaitu 

terdapat pada dialog “Pasti sampingannya banyak ya, Bu?.Nggak mungkin 

kerjaannya cuma satu. Tapi sampingannya ngapain nggak tau, deh. Anak cewek baru 

kerja tapi kok uangnya udah banyak. Kan jadi pertanyaan kalu kaya gitu.” dan “Loh, 

sembarangan gimana sih, Yu Ning? Satu kampung ngomongin Dian semua, lho. Di 

facebook aja rame banget. Lihat aja komen-komennya.” dari kalimat tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa kalimat tersebut merupakan suatu kalimat yang mengandung 

unsur menghasut. Suatu kalimat yang dapat membuat orang lain tidak suka atau dapat 

membuat orang lain benci terhadap Dian. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

mengangkatnya dan membahasnya sebagai salah satu bentuk pesan dakwah dari segi 

akhlak. 

Pesan dakwah selanjutnya, yakin mengenai pentingnya melakukan tabayyun 

dimana tabayyun merupakan suatu perilaku yang mencari tahu terlebih dahulu 

tentang kebenaran akan informasi yang datang sebelum membenarkan atau 

mempercayai informasi tersebut. Sebagaimana terdapat dalam dialog “Ya Jelas beda, 

Yu Sam. Aku juga pernah hamil.....” dari kelimat tersebut jelas adanya bahwa Bu Tri 

membenarkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Tejo yang mengatakan bahwa 

dirinya pernah melihat Dian muntah-muntah yang disebabkan karena hamil. 
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Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kalimat tersebut merupakan 

kalimat yang mempercayai atau membenarkan begitu saja informasi yang datang 

padanya tanpa mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenarannya atau tidak 

melakukan tabayyun. Berdasarkan hal itu penelitipun membahasnya sebagai salah 

satu bentuk dakwah akan pentingnya melakukan tabayyun sebelum mempercayai 

suatu berita atau informasi, perilaku tabayyun tersebut termasuk kedalam bentuk 

dakwah dari segi akhlak. 

Pesan dakwah selanjutnya, yakni mengenai fitnah, larangan melakukan fitnah 

merupakan suatu perbuatan yang menyebar luaskan suatu berita bohong dan termasuk 

kedalam salah satu dosa besar. Hal ini terlihat pada dialog “Kenapa Bu Lurah sampai 

ambruk lagi. Pasti gara-gara mikir anaknya yang punya hubungan sama Dian. Iya, 

kan?” pada dialog tersebut Bu Tejo mengatakan apa yang dipikirkannya mengenai 

hubungan Dian dan Fikri sebagai penyebab sakitnya Bu Lurah, perkataan tersebut 

hanya berdasar kepada asumsinya pribadi tanpa berlandasakan fakta yang ada. 

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mengangkat fitnah sebagai salah satu bentuk 

pesan dakwah dari segi akhlak karena perilaku tersebut termasuk kedalam akhlak 

yang buruk. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

peneliti menyimpulkan makna pesan dakwah yang terkandung dalam film “Tilik” 

terbagi menjadi dua dimensi yakni pada dimensi syariah, dan dimensi akhlak  

Pesan dakwah yang berdimensi syariah diidentifikasi dalam dua bagian yaitu: 

Pertama, tentang larangan melakukan suap (Risywah) baik itu pemberi suap, 

menerima suap ataupun perantara dari keduanya. Kedua, anjuran bersikap empati, 

guna untuk mempererat ukhuwah (persaudaraan) juga sebagai bentuk dukungan 

moral bagi orang yang dijenguknya. Pesan dakwah yang berdimensi akhlak 

diidentifikasi dalam empat bagian yaitu: Pertama, larangan melakukan ghibah, 

perilaku ghibah ini seringkali dilakukan oleh orang-orang tanpa disadari, sedangkan 

perilaku ghibah diibaratkan dengan memakan daging saudaranya sendiri. Kedua, 

larangan menghasut sebab menghasut merupakan sebuah perbuatan yang dapat 

memutuskan tali persaudaraan dan merupakan salah satu dosa besar yang menjadi 

penyebab seseorang terhalang masuk surga. Ketiga, pentingnya melakukan tabayyun, 

ketika mendapat suatu berita hendaklah melakukan tabayyun atau mencari tahu 

terlebih dahulu mengenai kebenaran dari berita tersebut. Keempat, larangan 

melakukan fitnah, sebuah tindakan yang mengatakan sesuatu tentang diri seseorang 

yang tidak sebagaimana mestinya dan merupakan suatu tindakan yang lebih kejam 

daipada pembunuhan.  
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya. Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu berupa saran, antara lain 

sebagai berikut: 

1.  Khalayak mampu memahami pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam film 

“Tilik” ini dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi para penikmat film, mampu memahami dan selektif terhadap pesan yang 

disampaikan pada sebuah film. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 

baik itu mengenai pesan dakwah, dunia perfilman, maupun analisis semiotika. 
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