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ABSTRAK 

Nama  : Muh. Aidil  

Nim  : 50700112185 

Judul : Pesan Moral Islam Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan (Analisis 

Semiotika Teori Umberto Eco) 

 

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Pesan Moral Islam Dalam 

Film Surga Yang Tak Dirindukan (Analisis Semiotika Teori Umberto Eco). Pokok 

masalah tersebut selanjutnya di breakdown ke dalam beberapa submasalah atau 

pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana makna pesan moral yang terkandung dalam 

film Surga Yang Tak Dirindukan?, 2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap film 

Surga Yang Tak Dirindukan?. 

Jenis penelitian tergolong deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. 

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah masyarakat yang telah mengamati film 

Surga Yang Tak Dirindukan dan Youtobe Exclusive Interview With Produser Manoj 

Pujambi, Official Behind The Scene Surga Yang Tak Dirindukan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen, studi literature, dan wawancara. 

Sementara, teknik analisis data yaitu: unit analisis, data primer dan skunder, dengan 

analisis semiotik teori Umberto Eco. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan film Surga Yang Tak Dirindukan 

memiliki beberapa pesan moral seperti tolong menolong, persahabatan, luka hati 

perempuan, cinta seorang ibu kepada anaknya, arti keikhlasan, penghargaan istri 

terhadap suami, kasih sayang anak yang dapat mempersatukan suami dan istri, 

penghargaan suami terhadap istri, keikhlasan menerima takdir dan perempuan tangguh. 

Adapun pandangan masyarakat terhadap film Surga Yang Tak Dirindukan secara 

umum, film ini adalah film yang cukup bagus dari segi karya karena menghadirkan 

alur cerita yang sangat dramatis dan telah behasil menggugah perasaan perempuan 

sebagai penonton, serta memiliki nilai-nilai fenomena sosial yang kerap dialami oleh 

masyarakat yang terkait poligami. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Sutradara diharapkan dapat membuat 

film yang sesuai dengan kehidupan nyata, yang ditulis dalam buku. 2) Untuk para 

masyarakat, semoga film Surga Yang Tak Dirindukan dapat memberikan pelajaran dan 

inspirasi utamanya laki-laki. Dimana poligami merupakan salah satu praktek yang 

sangat tidak diinginkan perempuan. Sementara perempuan agar lebih dapat menjaga 

suaminya, melipat gandakan kesabaran, memurnikan keikhlasan, membangun 

kesiapan akan takdir Allah yang kita tidak tahu apapun warnanya. 3) Untuk para 

penikmat film, agar dapat memilih film-film yang memang patut untuk ditonton, 

karena sekarang ini banyak film yang bertemakan cinta tetapi berujung pada 

pornografi. 4) Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, untuk itu penulis meminta 

kepada mahasiswa lain yang berminat meneliti film dan semiotik, hendaknya lebih 

memahami konsep tersebut sehingga dalam menganalisa dapat menghasilkan data yang 

lebih akurat.               
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Film dianggap lebih sebagai media hiburan ketimbang media pembujuk. 

Namun yang jelas, film sebenarnya mempunyai kekuatan bujukan atau persuasi yang 

besar. Kritik publik dan adanya lembaga sensor juga menunjukkan bahwa sebenarnya 

film sangat berpengaruh.1  

Film memberikan pengaruh besar terhadap jiwa manusia. Dalam satu proses 

menonton film, terjadi sesuatu gejala yang disebut ilmu jiwa sosial sebagai identifikasi 

psikologis. Ketika proses decoding terjadi, para penonton kerap menyamakan atau 

meniru seluruh pribadinya dengan salah seorang peran film. Penonton bukan hanya 

dapat memahami atau merasakan seperti yang dialami salah satu pemeran, lebih dari 

itu mereka juga seolah-olah mengalami sendiri adegan-adegan dalam film.2 

Sementara di Indonesia, seiring dengan meredupnya sineas di Indonesia untuk 

beberapa waktu lalu, sangat sedikit film yang diproduksi. Namun demikian, film 

Marsinah, Ca bau Can, Siti Nurbaya, Kasih tak Sampai, dapat mewakili produksi film 

dengan tema kemanusiaan dan kebudayaan. Sedangkan Kafir Satanic dan Kiamat 

Sudah Dekat mengambil tema ideologi Islam dan kebudayaan khas Indonesia. 

Jenis-jenis film yang seperti inilah yang diharapkan mendominasi cakrawala 

perfilman nasional, khususnya film dengan latar kebudayaan dan misi tipologi Islam, 

                                                           
1 William L. Rivers, Media Massa Masyarakat Dan Modern, (PRENADA MEDIA, Jakarta, 

2004), hlm. 252.  
2 Muliadi, Komunikasi Islam, (Alauddin University Press, Makassar 2012), hlm. 80.   
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baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Bagi dunia muslim khususnya, yang 

memiliki karakteristik budaya tersendiri yang dalam beberapa aspek berbeda dengan 

budaya lain, untuk memperkenalkan diri sebagai sebuah entitas budaya kepada dunia 

lain di luar dunia muslim, film akan menjadi semakin penting sebagai media yang dapat 

menyampaikan gambaran mengenai budaya muslim, paling tidak untuk menghindari 

benturan dengan budaya dan peradaban lain. Dan film dapat dijadikan sebagai duta.3 

Namun film yang menjadi objek penelitian kali ini adalah film Surga Yang Tak 

Dirindukan sebagaimana Pertemuan Pras (Fedi Nuril) dan Arini (Laudya Cynthia 

Bella) bagaikan bak sebuah dongeng. Pras jatuh hati pada sosok keibuan Arini. Arini 

pun tak dapat menolak keinginan hatinya ketika Pras meminangnya. Kehidupan rumah 

tangga keduanya berjalan mulus tanpa masalah. Kehadiran Nadia (Sandrina Michelle) 

menambah warna-warni biduk rumah tangga mereka.  

Pras memang benar-benar ingin menggambarkan sebuah surga yang akan selalu 

dirindukan Arini. Ia tak mau mengusik kepercayaan Arini kepadanya. Pras pun berjanji 

tidak akan menyakiti hati Arini. Namun, keadaan berubah ketika sosok Meirose (Raline 

Shah) masuk kedalam kehidupan Prasetya. Meirose yang sangat labil pada saat itu 

ingin mengakhiri hidupnya. Ia merasa hidupnya sudah tak berguna. Padahal, Meirose 

baru saja melahirkan seorang anak laki-laki. Melihat kejadian itu, Pras tak tinggal diam. 

Pengalaman masa lalu ketika ditinggal sang Ibu saat masih belia membuat hatinya 

tergugah. Prasetya menyelamatkan perempuan itu dengan cara menikahinya. Semua 

itu dia lakukan karena tak ingin melihat bayi Meirose bernasib sama sepertinya. 

Pada mulanya, Prasetya menutupi keberadaan Meirose dari Arini. Lambat laun, 

kebohongan itu pun terungkap. Arini yang mengetahui hal itu mendadak hancur. 

                                                           
3 Muliadi, Komunikasi Islam, (Alauddin University Press, Makassar 2012), hlm. 82. 
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Dongeng indah tentang pernikahan yang ia impikan harus dirusak oleh kehadiran 

Meirose. Arini juga merasa rumah tangganya dengan Pras bukan lagi bentuk surga 

yang dia rindukan. Di sisi lain, Arini tertampar oleh kenyataan bahwa hidup bukan 

untuk dongeng semata. 

Film yang berjudul Surga Yang Tak Dirindukan, diangkat dari novel karya 

Asma Nadia yang judulnya pun sama dengan filmnya. Novel terlaris tersebut memang 

mengedepankan kisah poligami yang masih tabu bagi sebagian besar masyarakat 

Indonesia. Pada film ini, akting Fedi Nuril sangat natural. Ia terlihat sangat masuk pada 

karakter Prasetya yang sabar dan tidak tegaan. Bahkan, Fedi tak segan-segan 

menunjukkan akting menangisnya. Begitupun dengan Laudya Cynthia Bella yang 

berperan sebagai Arini, emosi Bella terbilang meledak-ledak. Wajar saja, Arini 

digambarkan sebagai karakter yang tersakiti karena ulah sang suami yang berpoligami. 

Akting menangis pun tak luput dari perannya dalam film ini. 

Pada film ini merupakan pertama kali bagi Raline Shah yang berperan sebagai 

istri kedua. Meski sempat menolak bergabung, namun Raline berhasil menyatu dengan 

sosok labil Meirose. Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan, Raline Shah tampil 

bertransformasi dari tanpa hijab hingga berhijab. Perlu diakui, bahwa pengemasan film 

Surga Yang Tak Dirindukan lebih baik dari pada film Drama umumnya. Pasalnya, efek 

suara dan visual film benar-benar dibuat hidup, alur cerita dan titik klimaks film pun 

dibuat teratur. Sehingga penonton yang menyaksikan film ini seperti masuk dalam 

cerita film. Pesan moral yang terkandung dalam film ini pun dibuat selumrah mungkin 

tanpa bermaksud menggurui. Para penonton pun bisa mengambil hikmah atas apa yang 

diceritakan di dalam film ini. 
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Film Surga Yang Tak Dirindukan ini, diperankan sejumlah Tokoh seperti Fedi 

Nuril, Laudya Cynthia Bella, Raline Shah, Zaskia Adya Mecca, Tanta Ginting, Kemal 

Pahlevi dan sederet bintang lainnya. Film ini pun mengambil setting lokasi yang 

hampir seluruhnya di Yogyakarta. 

Film Surga Yang Tak Dirindukan berhasil mencatat sejarah sebagai film religi 

terlaris pada musim lebaran 2015. Film yang tayang sejak 15 Juli 2015 ini telah 

menembus angka setengah juta penonton atau 500 ribu penonton. Angka tersebut 

diperlihatkan oleh Manoj Punjabi selaku produser film. Ia merilis jumlah penonton film 

Surga Yang Tak Dirindukan melalui akun Twitter pribadinya. Manoj pun mengajak 

pengikutnya untuk mendukung perfilman Indonesia. 

Setengah juta penonton bukanlah angka yang sedikit. Pada hari ke delapan (22 

Juni 2015), jumlah penonton film Surga yang Tak Dirindukan semakin bertambah 85 

ribu dari jumlah awal 415 ribu penonton. Pada 31 Juli lalu, film Surga yang Tak 

Dirindukan berhasil menjual tiket kepada 1 juta penonton. Prestasi tersebut menuai 

kebanggaan tersendiri bagi para pemainnya. Rasa bahagia pun dituturkan oleh Laudya 

Cynthia Bella, pemeran karakter Arini dalam film tersebut. Film yang berdurasi 124 

menit ini, mampu meraih lebih dari 1,5 juta penonton. Itu adalah film Indonesia dengan 

perolehan penonton terbanyak sepanjang 2015. 

Film yang disutradarai Kuntz Agus. Saat ajang perdana Indonesian Box Office 

Movie Awards (IBOMA) menghantarkan film Surga yang Tak Dirindukan sebagai 

pemenang terbanyak. Film produksi MD Pictures itu menang dalam enam kategori. 

Dua di antaranya merupakan kategori paling prestisius, yaitu sebagai film box office 

terlaris dan film terlaris terbaik. Empat penghargaan lain yang berhasil dimenangkan 

film arahan Kuntz Agus adalah pemeran utama pria terbaik untuk Fedi Nuril, pemeran 
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utama wanita terbaik Laudya Cynthia Bella, pemeran pendukung wanita terbaik Raline 

Shah, dan original sound track film terbaik (Krisdayanti). 

 Walaupun demikian ada beberapa orang yang menganggap film Surga Yang 

Tak Dirindukan adalah film yang bercerita tentang poligami. Bahkan ada yang 

mengatakan bahwa film ini sebagai panutan untuk berpoligami. 

Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengambil objek penelitian ini 

karena pada film ini menceritakan tentang perjuangan seorang lelaki yang harus 

berlaku adil kepada kedua istrinya, dan juga menyadarkan istrinya bahwa dia 

melakukan poligami karena hendak menolong bayi wanita malang yang sedang ingin 

bunuh diri agar bayi wanita tersebut tidak bernasib sama dengannya. Hal inilah yang 

menimbulkan ketertarikan peneliti untuk mencari tahu bagaimana pesan-pesan moral 

film dalam “Surga Yang Tak Dirindukan”.  

Film terdiri atas kode-kode yang beraneka ragam, meliputi verbal dan non 

verbal (visual). Karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan 

pendekatan semiotika. Disini peneliti ingin mengekplorasi makna dari bentuk-bentuk 

visual yang tampak dalam film tersebut.4  

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda dan 

makna. Sebuah tanda menunjuk pada sesuatu selain dirinya sendiri yang mewakili 

barang atau sesuatu yang lain itu, dan sebuah makna merupakan penghubung antara 

suatu objek dengan suatu tanda. Dengan pendekatan teori semiotika diharapkan dapat 

diketahui dasar keselarasan antara tanda verbal dengan tanda visual untuk mendukung 

kesatuan penampilan film serta mengetahui hubungan antara jumlah muatan isi pesan 

(verbal dan visual) dengan tingkat kreativitas pembuatan film.  

                                                           
4http://kunci.or.id/esai/nws/04/representasi.htm.   
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Sementara itu, pesan yang dikemukakan dalam pesan film, disosialisasikan 

kepada khalayak sasaran melalui tanda. Secara garis besar, tanda dapat dilihat dari dua 

aspek, yaitu tanda verbal dan tanda visual. Tanda verbal akan didekati dari ragam 

bahasanya, tema, dan pengertian yang didapatkan. Sedangkan tanda visual akan dilihat 

dari cara menggambarkannya, apakah secara ikonis, indeksikal, atau simbolis, dan 

bagaimana cara mengungkapkan idiom estetiknya. Tanda-tanda yang telah dilihat dan 

dibaca dari dua aspek secara terpisah, kemudian diklasifikasikan, dan dicari hubungan 

antara yang satu dengan lainnya.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin memaknai film “Surga Yang Tak 

Dirindukan”, oleh karena itu yang sesuai adalah dengan menggunakan metode 

semiotik. Dengan menggunakan metode ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui 

dan melihat lebih jelas bagaimana sebuah pesan diorganisasikan, digunakan, dan 

dipahami.  

Penelitian ini mengambil judul PESAN MORAL ISLAM DALAM FILM 

SURGA YANG TAK DIRINDUKAN. 

Disini, peneliti membatasi objek penelitian yaitu lebih memfokuskan 

penggambarkan tentang pesan-pesan moral yang terkandung dalam film Surga Yang 

Tak Dirindukan.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana makna pesan moral yang terkandung dalam film surga yang tak 

dirindukan? 

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap film surga yang tak dirindukan? 

 

C. Fokus Penelitian dan deskrifsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

           Untuk menghidari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar 

dari pokok permasalahan, oleh karena itu penelitian di fokuskan pada “Pesan Moral 

Islam Dalam film Surga Yang Tak Dirindukan”. 

2. Deskripsi Fokus  

 Pesan Moral Islam Dalam film Surga Yang Tak Dirindukan yang dimaksud di 

sini adalah bagaimana Orientasi penelitian ini dibatasi pada Pesan Moral Islam Dalam 

Film Surga Yang Tak Dirindukan. Hal tersebut dibatasi untuk menghindari 

pembahasan yang meluas dan tidak relevan dengan pokok permasalahan yang akan 

diteliti. 

 

D. Kajian Pustaka/Peneliti Terdahulu  

Pada bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan semua itu untuk 

menunjukkan bahwa pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis lain. 

Oleh karena itu tidak layak apa yang ditulis dalam sebuah skripsi sudah pernah ditulis 
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oleh orang lain. Atas dasar itu beberapa penelitian terdahulu dianggap perlu untuk 

dibahas agar mengetahui persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu ini 

disebutkan sebagai berikut. 

           Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh DIAN DWI AGUSTINI mahasiswi 

jurusan ilmu komunikasi dengan judul Reprensentasi Aqidah Islam Dalam Film My 

Name Is Khan (Studi Analisis Semiotik Tentang Representasi Aqidah Islam Dalam 

Film “My Name Is Khan” penelitiannya merupakan penelitian yang membahas tentang 

Reprensentasi Aqidah Islam Dalam Film My Name Is Khan (Studi Analisis Semiotik 

Tentang Representasi Aqidah Islam Dalam Film “My Name Is Khan”. Persamaanya 

terletak pada pembahasan tentang film dan metode yang digunakan sama-sama 

menggunakan metode kualitatif. 

 Kedua, penelitian ini dilakukan oleh ANDI RINI PRATIWI A. ASGAF 

mahasiswi jurusan ilmu komunikasi dengan judul Lukisan Rasa Cinta Pada Film 

Habibie Dan Ainun (Analisis Semiotika Film) penelitiannya merupakan penelitian 

yang membahas tentang Lukisan Rasa Cinta pada Film Habibie Dan Ainun (Analisis 

Semiotika Film). Persamaannya terletak pada analisis semiotika dan metode yang 

digunakan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. 

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh NASIHATUN TOYIBAH mahasiswa 

jurusan komunikasi dan penyiaran islam dengan judul Tobat Tokoh Jefri dalam Film 

Hijrah Cinta (Analisis Semiotik Charles Sanders Peirce) penelitiannya merupakan 

penelitian yang membahas tentang Tobat Tokoh Jefri Dalam Film Hijrah Cinta 

(Analisis Semiotik Charles Sanders Peirce). Persamaannya terletak pada analisis 

semiotika dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.       
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Adapun persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu dan penelitian 

yang dilakukan peneliti terdapat pada table 1. 1 dibawah ini. 

 

Tabel 1. 1 Persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti lakukan  

No Nama Peneliti dan Judul Skripsi  Persamaan Perbedaan 

1 DIAN DWI AGUSTINI dengan 

judul “Reprensentasi Aqidah 

Islam Dalam Film My Name Is 

Khan (Studi Analisis Semiotik 

Tentang Representasi Aqidah 

Islam Dalam Film “My Name Is 

Khan” 

-Pendekatan yang 

digunakan adalah 

pendekatan 

semiotika 

-Menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif 

-Objek film yang 

dikaji berbeda 

-Teori semiotik  

yang digunakan 

berbeda 

2 ANDI RINI PRATIWI A. 

ASGAF dengan judul Lukisan 

Rasa Cinta Pada Film Habibie 

Dan Ainun (Analisis Semiotika 

Film) 

-Pendekatan yang 

digunakan adalah 

pendekatan 

semiotika 

-Menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif 

-Objek film yang 

dikaji berbeda 

-Toeri semiotik 

yang digunakan 

berbeda 
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3 NASIHATUN TOYIBAH 

dengan judul Tobat Tokoh Jefri 

Dalam Film Hijrah Cinta 

(Analisis Semiotik Charles 

Sanders Peirce)  

-Pendekatan yang 

digunakan adalah 

pendekatan 

semiotika 

-Menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif 

-Objek film yang 

dikaji berbeda 

-Teori semiotik 

yang digunakan 

berbeda 

 

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

Tujuan dan kegunaan dari hasil penelitian yang dimasukkan adalah sebagai 

berikut: 

1) Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan 

untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a) Untuk mengetahui bagaimana makna pesan moral yang terkandung dalam film 

Surga Yang Tak Dirindukan. 

b) Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap film Surga Yang 

Tak Dirindukan. 

2) Kegunaan Penelitian 

a) Kegunaan Teoretis 

Sebagai pengalaman belajar dalam penerapan pengetahuan yang diperoleh di 

perguruan tinggi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). Dan Sebagai 
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tambahan pengetahuan mengenai Pesan Moral Islam Dalam Film Surga Yang Tak 

Dirindukan. 

b) Kegunaan Praktis 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

praktisi, seniman dan pengelola industri film di Indonesia yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi beberapa mahasiswa 

yang tertarik meneliti film dan mempelajari tentang dunia pesan, atau bagaimana film 

itu dijadiakan media ungkap terhadap pesan tertentu yang ingin disampaikan.     
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Semiotika                             

1. Pengertian Semiotika 

Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Istilah semiotika berasal dari bahasa 

Yunani semion yang berarti tanda. Secara etimologi, semiotika dihubungkan dengan 

kata sing, signal. Tanda ada di mana-mana dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

manusia. Tanda digunakan manusia untuk berinteraksi dan memahami lingkungan 

sekitarnya. Melalui tanda, manusia memberi arti bagi hidupnya secara pribadi dan 

untuk orang lain. Dengan tanda, manusia mengembangkan pengetahuan dan 

kehidupannya dalam segala aspek. Tanda hadir di mana-mana, dalam berbagai dimensi 

ruang dan waktu.5   

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-

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

ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia.6 

 Kajian semiotika sampai sekarang telah membedakan dua jenis semiotika, 

yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Yang pertama menekankan pada 

teori tentang produksi tanda yang salah satu di antaranya mengasumsikan adanya enam 

faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima kode (hal yang dibicarakan). Yang 

kedua memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks 

tertentu. 

                                                           
5 Abdul Halik, Tradisi Semiotika (Makassar : Alauddin University Press 2012), h. 1. 
6Alex Sobur, Semiotika komunikasi (Bandung, PT REMAJA ROSDAKARYA 2013),  h. 15.   
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  Semiologi merupakan ilmu yang mengkaji tanda-tanda dalam masyarakat. 

Semiologi berasal dari bahasa Latin semeion “tanda”. Semiologi akan menunjukkan 

hal-hal yang membangun tanda-tanda, hukum-hukum yang mengaturnya. 

Implikasinya, tanda itu berperan sebagai bagian dari kehidupan sosial dan aturan sosial 

yang berlaku.7 

Semiotika dalam pandangan postrukturalis tidak lagi menaruh perhatian pada 

sistem tanda-tanda, melainkan dengan pembentukan subjek serta peranannya dalam 

perubahan bahasa. Postrukturalis tidak mementingkan kualitas komunikatif pada 

semiotika. Tanda-tanda diproduksi bukan dengan tujuan untuk menyampaikan pesan-

pesan, dan konvensi-konvensi sosial, melainkan dilandasi oleh kegairahan dan 

kesenangan dalam permainan tanda semata. Model semiotika postrukturalis merupakan 

model yang tak konvensional, dimana tanda digunakan secara kreatif, secara anarkis 

dan terkadang tak bertanggung jawab.8     

a. Pragamatisme Charles Sanders Peirce  

Peirce memaknai semiotik sebagai studi tentang tanda dan segala yang 

berhubungan dengannya. Cara berfungsinya (sintaksis semiotik), hubungan dengan 

tanda-tanda lain (semantik semiotik), serta pengirim dan penerimannya oleh mereka 

yang menggunakannya (pragmatik semiotik). Oleh karena itu, menurut Peirce, tanda 

tidak hanya menjadi otoritas bahasa dan kebudayaan, tetapi juga dapat dikembangkan 

pada seluruh gejala alam (pansemiotik). Peirce menciptakan semiotik agar 

memecahkan dengan lebih baik masalah inferensi (pemikiran logis). Menurut Peirce 

logika harus mempelajari cara orang menalar. Menurut hipotesis teori Peirce, penalaran 

                                                           
7 Dadan Rusmana,  Filsafat Semiotika (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 22.  
8Yasraf Amir Piliang, Dunia Yang Dilipat (Yogyakarta, Jalasutra , 2006), h. 317.   
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yang mendasar dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda memungkinkan manusia 

berhubungan dengan orang lain dan memberi makna pada fenomena alam.    

Bagi Peirce, tanda “is something which stands to somebody in some respect or 

capacity.“ Sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi, oleh Peirce disebut 

ground. Konsekuensinya, tanda (sing atau representamen) selalu terdapat dalam 

hubungan triadik, yakni ground, object, dan interpretant. Atas dasar hubungan ini, 

Peirce mengadakan klasifikasi tanda.9  

b. Ferdinand de Saussure 

Semiologi Saussure dikembangkan di atas fundamen teori linguistik umum. 

Kekhasan teorinya terletak pada kenyataan bahwa ia menganggap bahasa sebagai 

sistem tanda. Ketertarikan de Saussure berkisar pada persoalan bahasa dan struktur 

yang digunakan oleh manusia dalam menyingkap relasi unsur-unsur yang membentuk 

totalitas kompleks pada fenomena-fenomena termasuk bahasa sebagai tanda. Subjek 

tidak dianggap penting karena hanya pengguna, begitu pula pertanyaan tentang sejarah 

dan perubahan. Ia mengonsentrasikan pada struktur atau seperangkat unsur dalam satu 

sistem dan satu waktu tertentu (sinkronik).10    

Signifier dan Signified. Yang cukup penting dalam upaya menangkap hal 

pokok pada teori Saussure adalah prinsip yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah 

suatu sistem tanda, dan setiap tanda itu tersusun dari dua bagian, yakni signifier 

(penanda) dan signified (petanda). Menurut Saussure, bahasa itu merupakan suatu 

sistem tanda (sign). Suara-suara, baik suara manusia, binatang, atau bunyi-bunyian, 

hanya bisa dikatakan sebagai bahasa atau berfungsi sebagai bahasa bila mana suara 

atau bunyi tersebut mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan ide-ide, 

                                                           
9 Alex Sobur, Semiotika komunikasi (Bandung, PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013), h. 41. 
10 Dadan Rusmana,  Filsafat Semiotika (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 22. 
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pengertian-pengertian tertentu. Untuk itu, suara-suara tersebut harus merupakan bagian 

dari sebuah sistem konvensi, sistem kesepakatan dan merupakan bagian dari sebuah 

sistem tanda.11 

c. Roland Barthes  

Roland Barthes meyakini bahwa hubungan antara petanda dan penanda tidak 

terbentuk secara alamiah, tetapi bersifat arbitrer, yaitu hubungan yang terbentuk 

berdasarkan konvensi. Oleh kerena itu, penanda pada dasarnya membuka berbagai 

peluang petanda dan makna. Roland Barthes menyatakan bahwa apapun jenis tanda 

yang digunakan dalam sistem pertandaan, menurut semiotik struktural, ia harus 

menyandarkan dirinya pada hubungan struktural dalam sistem langue. Dengan 

demikian, dalam tahap ini Roland Barthes masih mempertahankan kaidah-kaidah 

strukturalisme, tetapi tidak terpaku pada konsep diadik signifier-signified Saussure. 

Barthes menyebut pemaknaan tanda dengan signification (signifikasi). Baginya 

signifikasi merupakan proses memadukan penanda (signifier) dan petanda (signified) 

sehingga menghasilkan tanda. Signifikasi tidak mempersatukan entitas-entitas yang 

unilateral, tidak pula memadukan dua terma semata-mata, sebab baik penanda maupun 

petanda merupakan terma-terma dari relasi. Ia lebih banyak mengembangkan konsep 

pemaknaan konotasi dan tidak hanya berhenti pada pemaknaan denotatif (makna 

primer). 

Ia berpendapat bahasa adalah sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-

asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. 

                                                           
11 Alex Sobur,  Semiotika komunikasi (Bandung, PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013), h. 

46. 
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Semiologi dengan kata lain berupaya melakukan “pembebasan makna” karena 

makna telah dijajah oleh sistem-sisem yang telah mapan serta hanya menghasilkan 

interprestasi tunggal yang dianggap benar dan tuntas.12 

d. Umberto Eco 

Umberto Eco lahir pada tanggal 5 januari 1932 di Alexandria, wilayah 

Piedmont Italia. Awalnya, Eco belajar hukum, kemudian mempelajari filsafat dan 

sastra sebelum akhirnya menjadi ahli semiotik. Di Milan, ia mulai menyusun teori 

tentang semiotik La Struktura Absente (The Absent Structure). 

Dalam pandangan para pengulasnya, Eco dianggap sebagai ahli semiotik yang 

menghasilkan teori mengenai tanda yang paling komprehensif dan kontemporer. 

Karya-karyanya dalam bidang semiotik merupakan sintesis produktif dari hampir 

semua mazhab semiotik abad ke 20, terutama Saussure dan Peirce, dan didukung oleh 

pengetahuan yang luas berupa kajian klasik tentang tanda. Oleh karena itu, Eco 

membangun semiotiknya tidak lepas dari pemikiran dua orang tokoh semiotik modern, 

yaitu Saussure dan Peirce. Umberto Eco mencoba mereformulasi konstruk semiotik 

sebagai pendekatan dan memaksimalkan fungsi sosialnya terhadap gejala signifikasi 

dan atau komunikasi. Tujuannya adalah terciptanya sebuah teori semiotika umum 

(general semiotic theory) yang mampu menjelaskan semua masalah tentang hakikat, 

proses pembentukan fungsi tanda berdasarkan sistem hubungan antarunsur yang terdiri 

atas satu kode atau lebih.13  

Bagi Eco, rancangan semiotika umum harus mempertimbangkan dua hal, yaitu 

teori kode dan teori produksi tanda. Teori kode merupakan pembahasan mengenai 

                                                           
12 Dadan Rusmana,  Filsafat Semiotika, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 199. 
13Dadan Rusmana,  Filsafat Semiotika, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 294. 
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sistem dan aturan yang berkaitan dengan tanda. Sedangkan teori produksi tanda 

memperhitungkan ruang lingkup gejala, yaitu pemakaian bahasa, evolusi, kode, 

komunikasi estetik, tipe-tipe tingkah laku dalam interaksi yang komunikatif, 

penggunaan tanda-tanda untuk menyebut sesuatu atau keadaan dunia, dan sebagainya. 

Kedua hal ini jelas akan membedakan signifikasi dengan komunikasi. Hubungan 

diantara keduanya dapat dijelaskan bahwa semiotika signifikasi memerlukan teori 

kode, sedangkan semiotika komunikasi memerlukan teori produksi makna. Teori kode 

menjadi sangat penting karena setiap gejala dan penggolongannya dalam masyarakat 

tidak terbentuk secara kebetulan atau dibuat-buat. Sistem signifikasi itu ada (dan oleh 

karena itu, disebut kode) jika ada kemungkinan menghasilkan fungsi-fungsi tanda yang 

disepakati oleh masyarakat, baik fungsi itu memiliki ciri-ciri tersendiri (yang khas, 

yang disebut tanda) maupun dalam konteks wacana yang lebih luas. Hal ini 

mempersyaratkan adanya hubungan yang telah disepakati oleh masyarakat melalui 

konvensi. Hasilnya adalah sistem signifikasi atau kode. Sebaliknya, proses komunikasi 

terjadi apabila kemungkinan-kemungkinan yang tersedia dalam sistem signifikasi 

dimanfaatkan secara fisik untuk mengungkapkan maksud-maksud tertentu. 

Jadi, perbedaan antara keduanya lebih berhubungan dengan perbedaan antara 

kaidah dan proses atau perbedaan antara potensi dan tindakan menurut Aristoteles. 

Akan tetapi prasyarat untuk memperlihatkan proses itu diakui secara sosial dan 

mendahului proses. Prasyarat tersebut akan muncul menjadi sejumlah kaidah yang 

terkonvensikan, baik menyangkut kaidah kompetensi wacana maupun kaidah parole 

yang diramaikan langue. Sejumlah kaidah ini dapat menjadi kajian teori produksi 

tanda, selama kaidah-kaidah tersebut sepenuhya telah terkodekan.14 

                                                           
14Dadan Rusmana,  Filsafat Semiotika, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 311. 
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Tanda dirumuskan oleh Eco sebagai bukti tidak langsung yang membawa 

beberapa kesimpulan tentang keberadaan sesuatu yang bukan merupakan bukti tidak 

langsung. Ia juga mengutip Peirce bahwa tanda adalah segala sesuatu yang ada pada 

seseorang untuk menyatakan sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. Eco 

menyimpulkan bahwa satu tanda bukan entitas semiotik yang dapat ditawar, melainkan 

tempat pertemuan bagi unsur-unsur yang independen. Dalam konteks relasi sosial, Eco 

mencontohkan komunikasi sebagai proses interpretasi. Agar komunikasi berjalan baik, 

harus ada kesatuan antara pengirim pesan, pesan, dan penerima pesan. Akan tetapi, 

ketiga komponen tersebut belum menjamin terjadinya tindak komunikasi. Perbedaan 

sosial budaya dan geografis dapat menjadi permasalahan antara pengirim dan 

penerima. Dalam matra ini, untuk menjadikan suatu teks komunikatif, pengirim pesan 

harus dapat mengandaikan atau memperkirakan bahwa kode pesan yang digunakan 

dapat dimengerti oleh penerimanya. 

a. Ranah kajian semiotika 

Eco juga menanggapi masalah yang berkaitan dengan persoalan semiotik 

bidang kajian atau disiplin ilmu. Baginya, jika semiotik dianggap sebagai disiplin ilmu 

yang khusus, ia harus memiliki metode sendiri atau objek tertentu. Ia juga membedakan 

antara komunikasi dan signifikansi. Proses komunikasi sering diartikan sebagai 

penerimaan isyarat tidak selalu tanda dari sumber melalui pemancar dan saluran ke 

tujuan yang dimiliki adalah informasi. Misalnya, mesin ke mesin, tetapi jika addresse 

– penerimanya, manusia, ada proses signifikasi karena menimbulkan respon 

interpretatif. Proses ini memungkinkan adanya kode.15 

                                                           
15Dadan Rusmana,  Filsafat Semiotika, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 298. 
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Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa usaha yang ditempuh Eco 

adalah berupaya mengembangkan teori semiotik umum yang mampu menjelaskan 

semua permasalahan fungsi tanda. Ia berusaha mengembangkan tipologi tanda, baik 

pada segi fungsi maupun penghasil tanda yang menghasilkan n-kotomi model produksi 

tanda yang beragam secara lebih komprehensif. Tipologi model produksi tanda 

bertujuan merencanakan kategori untuk memberikan fungsi tanda, bahkan fungsi tanda 

yang belum dikodekan yang biasanya ditempatkan dalam setiap peristiwa atau kejadian 

yang merupakan awal kemunculan. Sesuai dengan permasalahan itu, menurutnya 

penelitian semiotik umum akan dihadapkan pada tiga ranah penelitian, yaitu ranah 

politik (budaya), ranah alam, dan ranah epistimologi.16 

1. Ranah Politik (Budaya) 

Dalam ranah politik (budaya) terdapat tiga ranah, yaitu ranah akademis, ranah 

kerja sama, dan ranah empiris. Ranah akademis adalah batasan yang sesuai dengan 

batasan disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu memiliki paradigma, substansi, metode, dan 

pendekatan (objek formal dan objek material) yang khas dan dapat dibedakan dari 

disiplin ilmu lain. Akan tetapi, di wilayah tersebut, semiotik memiliki titik singgung 

dengan disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu dapat memanfaatkan hasil temuan. Semiotik 

misalnya, dapat menggabungkan hasil disiplin dan menggolongkan kembali hasil-hasil 

dalam rangka teoretisnya. 

Pada ranah kerja sama, batasan-batasan disiplin ilmu yang ada pada ranah 

akademis mulai hilang. Semiotik umum berperan mendesain seperangkat kategori yang 

utuh agar kerja sama atau kajian interdisipliner semakin berhasil. Beberapa disiplin 

ilmu memperkaya teori atau deskripsinya dengan hasil-hasil temuan semiotik. 

                                                           
16Dadan Rusmana,  Filsafat Semiotika, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 299. 
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Ranah empiris merupakan kelompok gejala yang memiliki relevansi semiotik, 

meskipun pendekatan semiotik belum sepenuhnya berhasil memberikan defenisi 

teoretis yang memuaskan atas gejala-gejala itu. Misalnya, lukisan, arsitektur, fashion, 

tata kota, dan tata ruang yang kompleks.            

2. Ranah alam  

Dalam ranah alam yang dimaksud Eco mencakup semua gejala alam yang 

memberiakan ruang yang luas bagi manusia untuk melakukan produksi tanda secara 

terus-menerus.  

b. Teks Terbuka dan Teks Tertutup 

Konsep teks terbuka dan teks tertutup merupakan perluasan dari konsep diadik 

para pendahulunya, seperti Saussure dan Peirce. Menurut Eco, suatu tanda dapat 

merupakan teks atau tanda tertutup dan dapat juga sebagai teks terbuka bergantung 

pada konteks yang melatari kemunculan tanda tersebut. Teks terbuka yang dimaksud 

adalah teks yang masih dapat memberikan peluang penafsiran, atau makna dari teks 

belum ditentukan secara konvensi, kesepakatan. Dengan kata lain, menurutnya sebuah 

teks terbuka (open text) adalah teks yang dapat menggerakkan jenis pembaca tertentu 

karena terbuka luas (opera operta) terhadap berbagai probabilitas interpretasi, 

sehingga mungkin bersifat ambigu atau polisemi seperti yang terdapat dalam puisi, teks 

prosa, dan teks sastra lain.17 

Hal ini berbeda dengan teks tertutup (closed tex), yaitu karya yang 

membutuhkan banyak pembaca. Teks tertutup adalah teks yang maknanya sudah 

disepakati. Teks tertutup memungkinkan jaring-jaring interpretasi pada setiap titik 

meskipun dirangkai oleh logika lurus yang tampak sebagai sang pengalamat (bukan 

                                                           
17Dadan Rusmana,  Filsafat Semiotika, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 305. 
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penulis, memainkan struktur teks) memberi tawaran kepada yang dialamati kejadian-

kejadian untuk dia pilih dan putuskan. Misalnya, penunjuk yang mengarah pada 

kesudahan misteri seperti dalam cerita-cerita detektif, iklan, dan komik. 

Antara kode dan produksi teks, Eco menjelaskan bahwa kode-kode ini berasal 

dari segmentasi kebudayaan atau unit kebudayaan yang berbeda-beda dan dapat 

mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini ia mengungkapkan, “Bermacam-macam 

kode, konteks, situasi, memperlihatkan kepada kita, bahwa pesan yang sama dapat 

dipahami kodenya dari sudut pandang yang berbeda dan dengan referensi pada sistem-

sistem konvensi yang beragam. Itulah sebabnya, warna merah di Indonesia dimaknai 

sebagai keberanian atau semangat (bendera pusaka), sementara merah pada bendera 

Polandia atau negara lain, belum tentu demikian.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18Dadan Rusmana,  Filsafat Semiotika, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 306. 
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c. Semiotika Sebagai Teori Dusta 

Semiotika pada prinsipnya adalah sebuah disiplin yang mempelajari segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta (lie). Defenisi Eco meskipun sangat 

mencengangkan banyak orang secara eksplisit menjelaskan betapa sentralnya konsep 

dusta di dalam wacana semiotika, sehingga dusta tampaknya menjadi prinsip utama 

semiotika itu sendiri.19 

Umberto Eco mengemukakan salah satu prinsip dalam semiotika bahwa 

semiotika pada prinsipnya merupakan disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran, sekaligus membuktikan kedustaan 

atau dusta (lie), semiotika tidak dapat pula digunakan untuk mengungkapkan 

kebenaran (truth). Pada gilirannya, semiotika tidak dapat digunakan untuk 

                                                           
19Yasraf Amir Piliang, Hipersemiotika, (Bandung, Jalasutra, 2003), h. 44.  
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mengungkapkan apa-apa. Dalam pandangannya, semiotika mempunyai dua fungsi 

ganda, seperti dua sisi mata pedang, yaitu kemampuannya untuk membuktikan 

kedustaan dan kebenaran sekaligus. Selain itu semiotik pun dapat digunakan untuk 

membuat dusta dan membuat sesuatu yang benar.20          

       Meskipun demikian, implisit dalam defenisi Eco di atas adalah bila 

semiotika adalah sebuah teori kedustaan, maka ia sekaligus adalah teori kebenaran. 

Sebab, bila sebuah tanda tidak dapat digunakan untuk mengungkapkan kebenaran, 

maka ia tidak dapat digunakan untuk mengungkapkan kedustaan. Dengan demikian, 

meskipun Eco menjelaskan semiotika sebagai teori kedustaan, implisit di dalamnya 

adalah teori kebenaran, seperti kata siang yang implisit dalam kata malam. Di dalam 

Oxford Advanced Learner’s kata dusta (lie) didefenisikan sebagai mengatakan atau 

menulis sesuatu yang anda tahu itu tidak benar. Artinya, antara yang dikatakan atau 

ditulis tidak sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Terdapat hubungan tak 

simetris antara tanda dan realitas. Dalam terminologi semiotika, terdapat jurang yang 

dalam antara sebuah tanda (sign) dan referensinya pada realitas (referent). Konsep 

(concept), isi (content), atau makna (meaning) dari apa yang dibicarakan atau ditulis 

tidak sesuai dengan realitas yang dilukiskan. Seseorang mengatakan  

(A) sementara realitas yang sesungguhnya adalah (B). Sebaliknya, seseorang dikatakan 

tengah mengungkapkan kebenaran (truth) ketika tanda yang digunakannya mempunyai 

hubungan yang relatif simetris dengan referensi realitasnya. Dalam pengertian, tanda 

(A) menceritakan realitas (A).21 

Dari pernyataan Eco tersebut, tampak bahwa konsep dusta merupakan salah 

satu tema sentral dalam wacana semiotik, sehingga dusta dan penelanjangan dusta 

                                                           
20 Dadan Rusmana,  Filsafat Semiotika, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 311. 
21 Yasraf Amir Piliang, Hipersemiotika, (Bandung, Jalasutra, 2003), h. 45. 
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dapat menjadi prinsip utama semiotik. Hal ini karena kajian semiotik bergulat dengan 

tanda dan representasi, sedangkan satu bentuk representasi pada dasarnya adalah 

sesuatu di luar dirinya yang coba dihadirkan. Representasi tidak menunjuk pada diri 

sendiri, tetapi pada sesuatu yang lain. Keterwakilan inilah yang merupakan klaim, 

tipuan, kamuflase, imajinatif, atau tipuan.22 

Pada dasarnya, semiotika berhubungan dengan segala sesuatu yang dapat 

dianggap tanda. Tanda adalah segala sesuatu yang dapat dianggap sebagai pengganti 

sesuatu yang lain secara signifikan. Sesuatu yang lain tidak harus ada atau benar-benar 

ada pada suatu tempat saat tanda menggantikannya. Oleh karena itu, Eco mengajukan 

teori dusta sebagai dasar kajian semiotik umum yang komprehensif karena pada 

prinsipnya semiotik adalah disiplin ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk mendustai, mengelabuhi, atau mengoceh.  

Sebagaimana disebut Eco, bahwa semiotik dapat digunakan untuk berdusta, di 

samping untuk mengungkapkan kebenaran. Sebagai contoh, iklan bir. Pada salah satu 

iklan bir, ditampilkan (penanda/ signifier) seorang pria dewasa sedang memegang 

segelas bir dalam posisi hendak meminumnya, di belakang pria tersebut berdiri seorang 

wanita yang wajahnya tampak separuh sehingga yang menonjol adalah bibirnya yang 

dipoles lipstik warna merah. Wanita itu mengenakan baju yang terbuka dadanya, 

sehingga menonjolkan payudaranya. Pada bagian bawahnya ada teks yang berisi 

“Angker Stout, Lebih baik” serta “Bir Hitam yang Memberi Lebih”.23 

Itulah yang ditampilkan iklan tersebut pada tingkat denotatif. Akan tetapi, 

apabila dikaji lebih mendalam (pada tingkat konotatif), tampilan payudara dan bibir 

                                                           
22Dadan Rusmana,  Filsafat Semiotika, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 311. 

  
23Dadan Rusmana,  Filsafat Semiotika, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 313. 
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sebagai elemen penanda dari iklan ini memberikan konotasi sensualitas. Posisi 

payudara persis di antara gelas bir dan wajah pria sehingga elemen tersebut mempunyai 

relasi: pria (keperkasaan) – bir – wanita (sensualitas). Itulah konteks iklan tersebut. 

Berdasarkan komposisinya, iklan itu mempunyai konotasi yang kuat tentang daya lebih 

seksualitas yang diberikan oleh bir hitam. Akan tetapi, apakah benar demikian? 

Bukankah bir lebih banyak menggiring orang pada berbagai problem seksual, masalah 

psikis, bahkan penyebab kematian? Jelas yang ditawarkan iklan ini adalah informasi 

yang salah dan merupakan distortion mirror of reality. 

 Maksud Eco dengan ungkapan itu bukan sedang bermain-main, melainkan 

sedang kosentrasi menjelaskan sebuah teori semiotik, seperti yang ia ungkapkan. 

“Apabila sesuatu tidak dapat digunakan untuk mengungkapkan dusta, ia tidak dapat 

pula digunakan untuk mengungkapkan kebenaran, pada kenyataannya tidak dapat 

digunakan untuk mengungkapkan apa-apa. Defenisi ini sebagai teori kedustaan sudah 

sepantasnya diterima sebagai program komprehensif untuk semiotik umum (general 

semiotic).”24                                    

                                 

B. Pesan Moral Islam   

1. Pengertian Pesan Moral Islam 

Ini mempunyai pesan (tema) yang sebenarnya menjadi pengaruh di dalam 

usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat secara 

panjang lebar mengupas berbagai segi, namun inti pesan dari komunikasi akan selalu 

mengarah kepada tujuan akhir komunikasi itu.25   

                                                           
24 Dadan Rusmana,  Filsafat Semiotika, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 313. 
25 Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, (Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2000), h. 32.   
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Pesan atau message merupakan gagasan atau ide yang disampaikan 

komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam 

kamus komunikasi, message atau pesan adalah suatu komponen dalam proses 

komunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan 

lambang, bahasa atau lambang-lambang lainnya untuk disampaikan kepada orang 

lain.26 

Ada beberapa hal yang penting dalam mempelajari pesan komunikasi, yaitu isi 

pesan, struktur pesan, format pesan dan sifat pesan. Isi pesan merupakan inti dari 

aktivitas komunikasi yang dilakukan karena isi pesan itulah yang merupakan ide atau 

gagasan komunikator yang dikomunikasikan kepada komunikan. Struktur pesan adalah 

suatu pola susunan pesan yang pada prinsipnya merupakan rangkaian dari prolog 

contain epilog. Pola dari struktur pesan ini ditentukan oleh format pesan dan sifat 

pesan. Format pesan dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu berita, penerangan 

dan hiburan (film). Format hiburan yang mempunyai banyak variasi, secara implisit 

menyampaikan pesan informasi yang ditata sebegitu rupa sehingga berbentuk hiburan 

yang berpesan (informative entertainment). Sifat pesan sesuai dengan tujuan 

komunikasi yaitu informatif (yang sifatnya memberikan sekedar informasi), 

eksplanatif (yang sifatnya memberikan penjelasan), edukatif (yang sifatnya mendidik), 

dan entertaining (yang sifatnya memberikan hiburan). Bahasa pesan juga bervariasi 

sesuai dengan format pesan, misalnya untuk pesan dalam format hiburan digunakan 

bahasa yang indah, sehingga menarik dan memberikan kepuasan batin 

(kegembiraan).27 

                                                           
26 Onong Uchjana Effendy, kamus komunikasi, ( Bandung, Mandar Maju, 1989),  h. 224.   
27 Endang  S. sari, Audience Research: Pengantar studi penelitian terhadap pembaca, 

pendengardan pemirsa. h.  25.  
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Secara semiotika pesan adalah penanda, dan maknanya adalah penanda. Di 

dalam sebuah pesan terdapat kumpulan naskah atau berbagai jenis informasi lain 

(seperti kepada siapa pesan itu ditunjukan, apa bentuk isinya, dan sebagainya). Pesan 

bisa dikirimkan secara langsung dari pengirim ke penerima melalui penghubung fisik, 

atau bisa juga dikirimkan secara sebagian atau seluruhnya. Melalui media elektronik, 

mekanik atau digital.28 

Moral berasal dari kata Latin ‘mos’ (bentuk jamaknya, yaitu ‘mores’) yang 

berarti adat dan cara hidup. Mores dalam bahasa inggris adalah morality yang berarti 

“general name for moral judgments, standars, and rules of conduct”. Dalam makna 

lain morality berarti a doctrine or system of moral conduct/particular moral principles 

or rules of conduct.  Ini artinya, bahwa moralitas merupakan sebutan umum bagi 

keputusan moral, standar moral, dan aturan-aturan berperilaku yang berangkat dari 

nilai-nilai etika. Hal itu tidak saja dalam format keputusan, standar, dan aturan-aturan 

actual yang ada dalam masyarakat, tetapi juga meliputi keputusan-keputusan ideal yang 

dibenarkan dengan alasan yang rasional.29  

Kata moral berasal dari kata latin, yaitu jamak dari mose yang berarti adat 

kebiasaan. Sedangkan secara harfiah moral diartikan sebagai adat kebiasaan manusia 

dalam berperilaku baik ataupun buruk tergantung sifat perbuatannya. Istilah Moral juga 

digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktifitas manusia dengan menilai baik 

atau buruk, benar atau salah. Sedangkan tolak ukur moral adalah norma-norma yang 

hidup dalam masyarakat, yang dapat berupa adat istiadat, agama dan aturan-aturan 

tertentu. Menurut Hamzah Ya’qub, moral adalah sesuai dengan ide-ide umum tentang 

                                                           
28 Marcel Denesi, Pengantar Memahami Semiotika Media, (Yogyakarta, JALASUTRA, 

2010), h. 22.  
29Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta PRENADA MEDIA GROUB, 2007), h. 

7.  
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tindakan manusia mana yang baik dan wajar. Dalam Ensiklopedia Pendidikan 

disebutkan bahwa moral adalah nilai dasar dalam masyarakat untuk memilih antara 

nilai hidup (moral) juga adat istiadat yang menjadi dasar untuk menunjukkan baik dan 

buruk.30 

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli kata ethos dalam bahasa Yunani 

yang berarti kebiasaan (custom) atau karakter (character). Dalam kata lain seperti 

dalam pemaknaan dan kamus Webster berarti karakter istimewa, sentimen, tabiat 

moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi. 

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (moral consciousness) 

yang memuat keyakinan benar dan tidak sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan 

salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-

norma moral dan perasaan self-respect (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. 

Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggung jawabkan pada diri sendiri. 

Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu 

atau sebaliknya mendapatkan pujian. Secara terminologis arti kata etika sangat dekat 

pengertiannya dengan istilah Al-Qur’an al-khuluq. 

Etika merupakan bagian dari filsafat yang menjadi konsen para ahli filsuf sejak 

zaman Socrates. Ia menjadi peletak mazhab kebahagiaan atau Hudaemomsm sehingga 

konsep dan pemikiran tentang kebahagiaan yang didorong oleh etika menyebar 

dikalangan komunitas filsuf Yunani.31 

Tema etika yang dikaji oleh Socrates, Plato juga diikuti oleh para filsuf besar 

Yunani lainnya dalam mengkaji etika sebagai a set of values yaitu masalah kewajiban 

                                                           
30 Alwan Khoiri, Tulus Musthofa dan kawan-kawan, Akhlak Tasawuf, h. 13. 
31Faisal Badroen,  Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta PRENADA MEDIA GROUB, 2007), h. 

10.   
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manusia terhadap alam dan lingkungannya, tentang kebijakan dan keburukan yang 

timbul dalam kehidupan. Kebijakan yang diputuskan dalam perilaku manusia 

dipengaruhi oleh moralitas dan norma. Dan etika merupakan science of conduct. 

Teori etika yang paling mewakili pendekatan teleology disebut utilitarianism. 

Teori ini mengarahkan kita dalam pengambilan keputusan etika dengan pertimbangan 

manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya. Artinya, bahwa hal yang 

benar didefenisi sebagai hal yang memaksimalisasi apa yang baik atau meminimalisir 

apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada banyak orang, 

perbuatan itu semakin etis. Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama 

dan paling relatif paling banyak digunakan. Utilitarianism (dari kata utilis berarti 

manfaat) sering disebut pula dengan aliran konsekuensialisme karena sangat 

berorientasi pada hasil perbuatan.    

Secara etimologi kata “etika” dengan kata “moral” mempunyai arti yang sama 

yaitu adat kebiasaan. Akan tetapi bahasa asalnya berbeda, yang pertama berasal dari 

bahasa Yunani, dan yang kedua berasal dari bahasa Latin. Arti kata “Moral” adalah 

nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu 

kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.32  

Dalam islam, moral merupakan terjemahan dari kata akhlak. Menurut Al 

Ghazali sebagaimana dikutip dalam buku pengantar Studi Akhlak karya Zahrudin AR 

dan Hasanudin Suga, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang timbul 

perbuatan-perbuatan dengan mudah, dan tidak memerlukan pertimbangan pikiran 

(lebih dahulu). Sedangkan menurut istilah kata akhlak, etika dan moral sama-sama 

menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak 

                                                           
32 H. Moh. Toriquddin, Sekularitas Tasawuf Mebumikan Tasawuf dalam Dunia Modern, 

(Malang, UIN Malang Press, 2008) h. 12. 
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pada sumber atau standarnya masing-masing. Akhlak bersumber dari Al-Quran dan 

Sunnah, etika bersumber dari pertimbangan akal pikiran, sedangkan moral bersumber 

dari adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat. Selain itu moral, mempunyai 

hubungan erat dengan agama. Dalam praktik hidup dalam sehari-hari, motivasi 

seseorang yang terpenting dan terkuat bagi perilaku moral adalah agama. Setiap agama 

mengandung suatu ajaran moral yang menjadi pegangan bagi perilaku para 

penganutnya. Sedangkan ajaran moral dalam suatu agama dianggap begitu penting 

karena ajaran tersebut berasal dari Tuhan dan mengungkapkan kehendak Tuhan. 

Dengan kata lain dasarnya adalah wahyu.33 

Akhlak merupakan pendidikan jiwa agar jiwa seseorang menjadi bersih dari 

sifat-sifat yang tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, seperti rasa 

persaudaraan dan saling tolong-menolong antar sesama manusia, sabar, tabah, belas 

kasih, pemurah dan sifat-sifat terpuji lainnya. Akhlak yang mulia merupakan buah dari 

iman dan amal perbutannya. Pendidikan jiwa ini penting, sebab jiwa merupakan 

sumber dari perilaku manusia. Jika seseorang baik niscaya baik pula perilakunya, dan 

jika jiwa seseorang buruk niscaya buruk pula perilakunya.34     

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 H. Moh. Toriquddin, Sekularitas Tasawuf Mebumikan Tasawuf dalam Dunia Modern, h. 

70. 
34 M.Mahsyur Amin, Metode Dakwah Islam Keputusan Pemerintah Tentang Aktivitas 

Keagamaan ,(Yogyakarta,Sumbangsih, 1980),  h. 19. 



31 
 

 
 

Dari Abdullah bin Umar, Muhammad bersabdah: 

“Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling baik 

akhlaknya”.35 

 perbuatanya akan baik, namun jika jiwanya buruk maka perbuatannya juga 

akan buruk. 

Penilaian moral menyangkut penilaian tentang baik buruknya watak, karakter 

atau perilaku orang dan penilaian tersebut berlaku baik bagi orang, perorangan maupun 

bagi perkelompok orang (masyarakat). Yang dinilai bukan hanya tindakannya tetapi 

juga pelaku tindakan tersebut. Sedangkan orang tidak dapat menilai seseorang lepas 

dari tindakan-tindakannya. Akan tetapi, penilaian tentang watak, karakter, atau 

perilaku orang biasanya tidak dilakukan dengan menilai tindakannya satu persatu, 

melainkan melihat keseluruhan rangkaiannya dalam kisah sejarah (historical 

narrative) hidup orang tersebut.36 

Al-qur’an dan As-Sunnah sebagai basis rujukan umat islam secara general telah 

menyepakati bahwa orang yang mampu menjelaskan kriteria baik buruknya suatu 

perbuatan adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua dasar itulah yang 

menjadi landasan serta sumber ajaran secara keseluruhan sebagai pola hidup dalam 

menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk.37 

Ada beberapa persamaan antara moral dan akhlak yang dapat dipaparkan 

sebagai berikut: Pertama, sama-sama mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang 

perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Kedua, merupakan prinsip atau 

                                                           
35 Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari jilid 3, (Jakarta: Pustaka 

As-sunnah 2010),  h. 357.   
36 J.Sudarminta, Etika umum, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), h. 179. 
37 Zahrudin AR dan Hasanuddin Siaga, Pengantar Studi akhlak, h. 49. 
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aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. 

Sebaliknya semakin rendah kualitas moral, akhlak, ataupun sekelompok orang, maka 

semakin rendah pula kualitas bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Nilai-nilai 

yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, kelakuan, 

sifat, bersumber dari ajaran Allah, karena Allah menyukai kebenaran dan membenci 

keburukan. Sifat-sifat akan membentuk karakter yang mulia karena semua itu adalah 

bagian dari nilai-nilai moral yang tinggi. Perbuatan perilaku baik buruk seseorang 

berasal dari akhlak yang dimiliki orang tersebut. Jika seseorang memiliki akhlak yang 

baik, maka moral orang tersebut akan baik. Sehingga moral dapat disebut juga akhlak 

karena sama-sama tentang baik buruk perilaku yang terbentuk dari kebiasaan yang 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari terhadap seseorang atau diri sendiri sehingga 

akan tercapai tujuan kehidupan yang bermoral atau berakhlak.38 

Moral islam dalam penelitian ini berupa akhlak, yang dalam pengertiannya 

akhlak merupakan serangkaian sifat terpuji yang diisyaratkan sesuai Al-Qur’an, hadist 

dan sunnah rosul.  

 

C. Pengertian Perkawinan 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut 

bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga 

“pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, 

saling memasukkan, dan digunakan dalam arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sering 

dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Menurut 

                                                           
38 M. Abdul Quasem, Etika Al-Gazali Etika Majemuk di Dalam Islam, (Bandung: Pustaka 

1988), h. 81. 



33 
 

 
 

bahasa nikah berarti penyatuhan, diartikan juga sebagai akad atau berhubungan 

badan.39  

Untuk menunjukkan makna perkawinan. Al Qur’an antara lain memakai istilah 

“mitsaqon gholidon”, artinya perjanjian yang teguh. Istilah tersebut pertama-tama 

menunjuk pada perjanjian antara Allah dan para nabi atau para rasulnya. Dengan 

menggunakan istilah “mitsaqon gholidon” untuk perkawinan, Al Qur’an secara tidak 

langsung menunjukkan kesucian hubungan antara suami dan istri, mirip dengan 

kesucian hubungan antara Allah dan manusia pilihannya. Karena itu tidaklah 

mengherankan bahwa perkawinan dilihat sebagai salah satu wujud dari berkat Allah 

bagi suami istri. Al Qur’an juga melihat perkawinan sebagai perjanjian timbal balik, 

yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada suami istri.40 

1. Poligami  

Poligami berasal dari bahasa Yunani dan merupakan dari kata poliu atau polus 

yang berarti banyak dan gamen atau games yang berarti perkawinan. Dengan demikian 

poligami dapat dikatakan perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah tak terbatas. 

Term ini sebenarnya punya makna umum yang memiliki dua orang atau lebih suami 

atau istri pada saat bersamaan. Tetapi pada perkembangannya istilah ini mengalami 

penyempitan makna menjadi suami yang memiliki istri dua atau lebih pada waktu 

bersamaan. Sedangkan istri yang memiliki suami dua atau lebih secara bersamaan bisa 

disebut dengan poliandri. Tetapi bentuk perkawinan seperti ini jarang dipraktekan, 

                                                           
39M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, (Makassar, Alauddin University 

Press, 2012), h. 9.    
40Purwa Hadiwardoyo MSF, Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, (Yogyakarta, 

KANISIUS 1990),  h. 12.    
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hanya pada suku-suku tertentu. Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan seperti ini 

adalah monogami yaitu perkawinan dimana suami hanya memiliki satu istri.41 

Masyarakat diberbagai belahan dunia manapun telah akrab dalam 

mempraktekan perilaku poligami, bahkan jauh sebelum islam datang, agama-agama 

samawi seperti Yahudi dan Kristen bahkan Bahaisme. Dalam injil, eksploitasi tentang 

para Nabi terdahulu memiliki banyak istri kerap disebut Nabi Daud memiliki 100 istri 

begitupun Nabi Sulaiman hidup dengan 1000 istri. Para raja di banyak negara memiliki 

istri yang banyak. Dan banyak lagi fakta yang menunjukkan bahwa perilaku poligami 

telah menjadi tradisi yang sangat biasa dalam berbagai kebudayaan dalam masyarakat. 

Sejarah juga mencatat praktek-praktek perkawinan yang hanya menguntungkan laki-

laki (suami), dimana memandang istri hanya sebagai pelengkap kebutuhan nafsu 

biologis. Seperti istibdha yaitu praktek meminjamkan istri, isytiraq yaitu semacam 

poliandri, sifah yaitu majikan melakukan suami istri dengan budak, maqt yaitu seorang 

laki-laki menikah dengan bekas istri ayahnya dengan didasari rasa benci, jam’u yaitu 

menikahi beberapa wanita yang bersaudara sekaligus, mut’ah yaitu perkawinan 

kontrak hanya untuk beberapa waktu saja, badal mubadalah yaitu praktek tukar 

menukar istri agar mendapatkan bibit yang bagus, syighar yaitu tukar menukar kerabat 

perempuan dan ittikha dzul akhdan yaitu memelihara gundik secara sembunyi-

sembunyi. 

Sementara dalam islam, kebolehan poligami sering dirujuk pada dasar hukum 

yang diambil adalah surah al-Nisa ayat 3-4. 

 

                                                           
41Sri Mulyati, Relasi Suami Istri Dalam Islam, (Jakarta, UIN syarif Hidayatullah, 2004), h. 

82.  
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نََ الن ِّسَاۤءَِّ مَثنْٰى وَثلُٰثََ وَرُبٰعََ حُوْا مَا طَابََ لكَُمَْ م ِّ طُوْا فِّى الْيتَٰمٰى فَانْكِّ فْتمَُْ الَََّ تقُْسِّ َوَاِّنَْ خِّ ۚ 

دَة َ اوََْ مََا مَلكََتَْ ايَْمَانكُُمََْ  ذٰلِّكََ ادَْنٰٰٓى الَََّ تعَوُْلوُْاَ  لوُْا فوََاحِّ فْتمَُْ الَََّ تعَْدِّ  فَاِّنَْ خِّ

Terjemahnya: 

Apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil pada (hak-hak) anak yatim 

tersebut (kalau kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) 

yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak 

dapat berlaku adil maka kawinilah satu saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

Mayoritas orang meyakini bahwa ayat ini membawa kepada anjuran untuk 

poligami, berdasarkan qaidah ushul fiqh al-ashlu lil amr li al-wujub (asal dari perintah 

itu wajib).42 

2. Etimologi 

Kata etimologi dibentuk dari kata “etimos” dan “logos”. Etimos dan etimon 

berarti bentuk yang menurunkan bentuk-bentuk dalam beberapa bahasa turunan. Logos 

berarti ilmu. Kedua kata itu berasal dari kata latin. Etimologi berarti ilmu yang 

mempelajari bentuk yang menurunkan bentuk-bentuk dalam bahasa turunan. Kini 

etimologi berarti penyelidikan penyelidikan mengenai asal kata perubahannya dalam 

bentuk dan makna. 

Disamping pengertian etimologi di atas, dalam masyarakat bahasa juga dikenal 

istilah etimologi rakyat. Etimologi rakyat yaitu penjelasan tentang asal kata yang tidak 

didasarkan kepada penyelidikan, sehingga hasilnya kurang dapat dipercaya. Dengan 

                                                           
42Sri Mulyati, Relasi Suami Istri Dalam Islam, (Jakarta, UIN syarif Hidayatullah, 2004), h. 

83.  
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mempelajari etimologi kita dapat mengetahui sejarah suara kata dan arti aslinya, 

sehingga dapat lebih cermat dalam tindak berbahasa. Dari penelitian ini, terbukti 

sebagian besar kosa kata bahasa Indonesia berasal dari bahasa yang sering mengalami 

adaptasi atau penyesuaian. Jika kata-kata itu akan kita hapus atau kita pisahkan, tidak 

mungkin berbicara dan mengungkapkan gagasan secara leluasa seperti sekarang ini. 

Penulisan kadang-kadang mengalami kesulitan menentukan etimologi suatu 

kata. Karena kata tersebut terdapat dalam beberapa bahasa yang sempurna. Kesulitan 

lain yang timbul selama penyusunan hasil penelitian ini yaitu ada tafsir etimologi yang 

berbeda-beda, sehingga terpaksa mengambil sikap subjektif. Tetapi jika terpaksa perlu, 

beberapa tafsir itu dicantumkan semua.43 

    

D. Sejarah Film 

Dilihat dari sejarahnya, penemuan film sebenarnya berlangsung cukup panjang. 

Ini disebabkan karena film melibatkan masalah-masalah teknik yang cukup rumit, 

seperti masalah optik, lensa, kimia, proyektor, kamera, roll film bahkan sampai pada 

masalah psikologi. Usaha untuk mempelajari bagaimana gambar dipantulkan lewat 

cahaya, konon telah dilakukan sekitar 600 tahun sebelum masehi. Ketika itu 

Archimides berusaha memantulkan cahaya matahari ke arah kapal-kapal perang 

Romawi untuk mempertahankan Syracuse. Benar tidaknya cerita ini, yang jelas bahwa 

usaha memproyeksikan bayangan gambar telah dilakukan pada 1645 oleh seorang 

pendeta Jerman bernama Athanasius Kinscher dengan memakai lentera untuk pelajaran 

agama di College Romano. Namun, karena bayangan yang dibuat itu belum pernah ada 

                                                           
43Mohammad Ngajenan, Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, (Semarang, Dahara Prize, 

1990), h. 20.  
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yang melihat sebelumnya, sehingga para murid-muridnya menyebut sebagai permainan 

setan.44 

Perkembangan penemuan film baru kelihatan setelah abad ke-18 melalui 

percobaan kombinasi cahaya lampu dengan kaca lensa padat, tetapi belum dalam 

bentuk gambar hidup yang bisa bergerak. Nanti setelah Louis Dagurre berhasil bekerja 

sama dengan seorang ahli kimia bernama Joseph Niepce maka usaha pengembangan 

kearah seni fotografi terus dilanjutkan. Sayangnya Niepce meninggal dunia sebelum 

usahanya berhasil. Ide ini kemudian dilanjutkan oleh Dagurre dan George Easman 

dalam bentuk Celluloid. Uji coba untuk mengerakkan gambar berhasil dilakukan 

dengan memakai selinder yang nantinya berkembang menjadi proyektor. Joseph 

Plateau adalah seorang ilmuwan yang telah banyak memberikan perhatian untuk 

mempelajari rahasia gambar hidup dengan seksama, terutama dalam hal kecepatan, 

waktu, dan pewarnaan. Namun penyempurnaannya baru dicapai lewat kamera oleh 

asisten ahli listrik terkenal Thomas Alva Edison yang bernama William Dickson pada 

1895. Sesudah itu, barulah orang Amerika berhasil membuat film tanpa suara dalam 

masa putar 25 menit, di antaranya film A Trip to the Moon (1902), Life of an America 

Fireman (1903), dan The Great Train Robbery (1903). Memperhatikan minat orang 

untuk menonton film-film yang diproduksi tanpa suara tetap besar, akhirnya 

perusahaan film Warner Brothers dengan bekerja sama American Telephone and 

Telegraph berusaha mempelajari bagaimana memindahkan suara yang ada dalam 

                                                           
44H. Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO 

PERSADA, 2012), h. 151. 
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telepon masuk kedalam film. Usaha ini berhasil pada tahun 1928 lewat film The Jazz 

Singer.45 

Perkembangan kamera atau fotografi pada umumnya, diawali dengan temuan 

seorang ilmuan berkebangsaan Perancis, yang mampu membuat gambar relatif lebih 

baik dan dapat tercetak di lempengan perak, yang disebut sebagai teknik heliography 

atau gambar matahari. Teknik ini dipresentasikan pada tanggal 19 Agustus 1839 di 

depan French Academy of Science. Pada tahun yang sama, Daguerre memproduksi 

kamera heliography dalam jumlah yang relatif besar untuk dijual ke pasar. Ini adalah 

awal dari pemasaran kamera yang akhirnya berkembang sangat pesat dewasa ini. 

Demikian juga dengan perkembangan media rekamnya dimulai dari lempengan 

perak, film hitam putih, film berwarna dan kini media rekam digital berupa chip 

elektronik yang diberi nama Charge Couple Device (CCD). Perkembangan media 

rekam sendiri sudah membuat lompatan-lompatan yang sangat besar, khususnya ketika 

berganti media antara film dengan media rekam digital, yang berdampak besar pula 

dengan semakin disisihkannya film dari pasaran, berganti dengan media rekam digital. 

Bisa dipastikan dalam beberapa tahun yang akan datang, kita tidak bisa 

menjumpai lagi prosesing di gerai-gerai foto. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan 

film terkenal di dunia sudah mengakhiri produksi film untuk digantikan dengan media 

rekam digital. Demikian juga beberapa produsen kamera film tidak membuat kamera 

film, namun berganti menjadi kamera digital.46 

                                                           
45 H. Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO 

PERSADA, 2012), h. 152. 
46 Bambang Semedhi, Sinematografi-Vidiografi, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h. 6. 
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Membicarakan kamera berarti kita harus pula mengenal manfaat kamera, yaitu 

untuk memindahkan citra atau image suatu objek ke dalam media rekam (film dan 

video), atau layar monitor yang bisa dilihat langsung di tempat terpisah. 

Perekaman gambar yang akan kita bicarakan adalah perekaman gambar untuk 

gambar diam (still fotografi) dan gambar bergerak (movie). Still fotografi sendiri 

berkembang dengan pesat pula, antara lain ditandai dengan semakin canggihnya 

peralatan dan kemajuan teknologi pendukungnya. Jika dulu untuk peralatan still 

fotografi kita hanya mengenal ASA, shutter speed dan diafragma, maka sekarang kita 

mengenal ISO, pixel, dan lain-lain. 

Kita tentu tidak boleh heran bila dalam waktu beberapa tahun lagi, akan sulit 

kita jumpai gerai atau lab-lab film yang selama ini kita jadikan tempat untuk 

memproses lanjutan negative film yang telah kita exposed. Peran lab film akan segera 

digantikan oleh mesin-mesin printer hasil jepretan kamera digital dengan media rekam 

(memory card). Sekarang pun sudah banyak diantara kita yang tidak mengandalkan 

lagi lab-lab film untuk memproses lanjutan hasil “jepretan kamera kita” tetapi kita 

cukup mencetak dengan mesin printer di komputer rumahan atau kantor masing-

masing. 

Teori yang berkaitan dengan teknik perekaman gambar diam (still fotografi) 

pada dasarnya hampir sama dengan teori untuk teknik pengambilan gambar bergerak 

(movie). Beberapa hal yang akan kita bicarakan dalam still fotografi, antara lain adalah 

berbagai jenis kamera dan bagian-bagiannya, termasuk peralatan pendukung serta 

berbagai perhitungan atau hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita dapat 

menghasilkan gambar yang memuaskan. 
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Setelah dikemukakan teknik perekaman gambar sebagai kelanjutan dari 

ditemukannya Pinhole Camera di tahun 1750, kamera dikembangkan dengan 

dilengkapi lensa penangkap gambar. Lensa memang merupakan komponen utama dari 

sebuah kamera, baik kamera film maupun kamera digital.47 

 

E. Media 

Pada dasarnya, studi media massa mencakup pencarian pesan dan makna-

makna dalam materinya, karena sesungguhnya semiotika komunikasi, seperti halnya 

basis studi komunikasi, adalah proses komunikasi, dan intinya adalah makna. Dengan 

kata lain mempelajari media adalah mempelajari makna, dari mana asalnya, seperti 

apa, seberapa jauh tujuannya, bagaimanakah ia memasuki materi media, dan 

bagaimana ia berkaitan dengan pemikiran kita sendiri. 

Dalam konteks media massa, khususnya media cetak, kajian semiotika ini, juga 

kebanyakan, adalah mengusut ideologi yang melatari pemberitaaan. Dalam surat kabar, 

perhatian terhadap masalah dinyatakan dalam jumlah kolom, besarnya judul, jumlah 

ilustrasi dan letak (halaman depan atau lain).48 

Mesti disadari bahwa di balik semua fungsi media (massa) yang tampaknya 

sudah komunikatif tersebut, sesungguhnya terdapat fungsi internal yang disadari 

maupun telah “serba menentukan” pemikiran, persepsi, opini, dan bahkan perilaku 

orang. Hal ini menjadi mungkin tatkala media dipandang sebagai penyampaian imaji. 

Imaji ini tidaklah terbatas pada sesuatu yang konkret visual (kasat mata), melainkan 

juga sesuatu yang “tampak” hadir pada batin. 

                                                           
47 Bambang Semedhi, Sinematografi-Vidiografi, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h. 8. 
48Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung, PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013), h. 

111. 
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Berbagai persoalan ideologi pada media muncul ketika apa yang disampaikan 

media (dunia representasi), tatkala dikaitkan dengan ‘kenyataan sosial’ (dunia nyata), 

memunculkan berbagai problematika ideologis di dalam kehidupan sosial dan budaya. 

Beroperasinya ideologi di balik media, tidak bisa dilepaskan dari mekanisme 

‘ketersembunyian‘, yang merupakan kondisi dari keberhasilan sebuah ideologi. 

Artinya, sebuah ideologi itu menyusup dan menanamkan pengaruh lewat media secara 

‘tersembunyi’ (tidak terlihat dan halus), dan ia mengubah pandangan setiap orang 

secara ‘tidak sadar’.  

Secara teoritis, media massa bertujuan menyampaikan informasi dengan benar 

secara efektif dan efesien. Pada praktiknya, apa yang disebut sebagai kebenaran ini 

sangat ditentukan oleh jalinan banyak kepentingan. Akan tetapi, di atas semua itu, yang 

paling utama tentunya adalah kepentingan survival media itu sendiri, baik dalam 

kepentingan bisnis maupun politis. 

Tetapi, media bukan cuma menetukan realitas macam apa yang akan 

mengemuka, namun siapa yang layak dan tidak layak masuk menjadi bagian dari relitas 

itu. Dalam hal ini media menjadi bagian kontrol yang bukan lagi semata-mata 

sebagaimana dicita-citakan, yaitu” kontrol kritik dan koreksi pada setiap bentuk 

kekuasaan agar kekuasaan selalu bermanfaat”, tetapi kontrol yang mampu 

mempengaruhi bahkan mengatur isi pikiran dan keyakinan-keyakinan masyarakat itu 

sendiri.49 

                            

 

    

                                                           
49Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung, PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013), h. 

114. 
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F. Pengertian Film 

Film dalam pengertian sempit adalah penyajian gambar lewat layar lebar, tetapi 

dalam pengertian lebih luas bisa juga termasuk yang disiarkan TV. Memang sejak TV 

menyajikan film-film seperti yang diputar di gedung-gedung bioskop, terdapat 

kecenderungan orang lebih senang menonton di rumah, karena selain lebih praktis juga 

tidak perlu membayar. Akibatnya banyak gedung bioskop gulung tikar karena tidak 

mampu menutup biaya operasionalnya seperti sewa film, pajak, listrik dan sebagainya. 

Tetapi di beberapa negara lain seperti Amerika serikat dan Filipina ternyata TV tidak 

mampu menggeser kedudukan bioskop. Hal ini disebabkan biaya pembuatan film-film 

di negara ini tidak begitu tinggi, pengurangan biaya pajak tontonan, serta adanya kerja 

sama antara pengusaha bioskop dan stasiun TV untuk menayangkan preview film-film 

yang akan diputar di bioskop-bioskop. Film dengan kemampuan daya visualnya yang 

didukung audio yang khas, sangat efektif sebagai media hiburan dan juga sebagai 

media pendidikan dan penyuluhan. Film bisa diputar berulang kali pada tempat dan 

khalayak yang berbeda.50                

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis struktural atau 

semiotika. Film dibangun dengan tanda semata-mata. Tanda-tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang 

diharapkan. Berbeda dengan fotografi statis, rangkaian gambar dalam film 

menciptakan imaji dan sistem penandaan. Karena itu, menurut van Zoest, bersamaan 

dengan tanda-tanda arsitektur, terutama indeksikal, pada film terutama digunakan 

tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu. Memang, ciri 

                                                           
50 H. Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO 

PERSADA, 2012), h. 152. 
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gambar-gambar film adalah persamaannya dengan realitas yang ditunjuknya. Gambar 

yang dinamis dalam film merupakan ikonis bagi realitas yang dinotasikannya. 

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda termasuk berbagai 

sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai efek yang 

diharapkan. Yang paling penting dalam film adalah gambar dan suara, kata yang 

diucapkan (ditambah dengan suara-suara lain yang serentak mengiringi gambar-

gambar) dan musik film. Sistem semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah 

digunakannya tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu.51 

1. Film Sebagai Alat Komunikasi  

Menurut Onong Uchyana Efendi, film merupakan medium komunikasi yang 

ampuh, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan. 

Bahkan Yacob Sumardjo, dari pusat pendidikan film dan Televisi, menyatakan bahwa 

film berperadaban sebagai pengalaman dan nilai. 

Selanjutnya, film sebagai media komunikasi dapat berfungsi pula sebagai 

media tabligh, yaitu media untuk mengajak kepada kebenaran dan kembali 

menginjakkan kaki di jalan Allah SWT. Dan tentunya, sebagai sebuah media tabligh 

film mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan dengan media-media lainnya. 

Dengan kelebihan itulah film dapat menjadi media tabligh yang efektif, dimana pesan-

pesannya dapat disampaikan kepada penonton secara halus dan menyentuh relung hati 

yang paling dalam tanpa mereka merasa digurui. Hal tersebut senada dengan ajaran 

Allah SWT. Bahwa untuk mengkomunikasikan pesan, hendaknya dilakukan secara 

                                                           
51Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung, PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013) h. 

128.  
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qaulan sadidan, yaitu pesan yang dikomunikasikan benar, menyentuh dan membekas 

dalam hati.52 

Dengan karakternya yang dapat berfungsi sebagai qaulan sadidan, film 

diharapkan dapat menggiring pemirsanya kepada ajaran islam yang akan 

menyelamatkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah dalam Q.S. Al Furqaan/25: 

63.       

 

ا لوُْنََ قَالوُْا سَلٰم  َ هَوْن ا وَاِّذَا خَاطَبهَُمَُ الْجٰهِّ يْنََ يَمْشَُوْنََ عَلىَ الّْرَْضِّ بَادَُ الرَحْمٰنَِّ الذَِّ  وَعِّ

 

Terjemahnya: 

Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu (ialah) orang-orang yang 

berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil, 

menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) 

keselamatan.53 

Berkaitan dengan karakter film yang dapat menyampaikan pesan dengan cara 

qaulan sadidan, menurut Graeme Turner, disebabkan oleh karena film membentuk dan 

menghadirkan realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari 

kebudayaan masyarakatnya. 

Efek terbesar film, sebagaimana yang diungkapkan Soelarko adalah peniruan 

yang diakibatkan oleh anggapan bahwa apa yang dilihatnya wajar dan pantas untuk 

dilakukan oleh setiap orang.54  

                                                           
52 Muliadi, Komunikasi Islam, (Makassar, Alauddin University Press, 2012), h. 81. 
53Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta, PT Intermasa, 1993    
54 Muliadi, Komunikasi Islam, (Makassar, Alauddin University Press, 2012), h. 82. 
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Film sebagai alat komunikasi massa yang kedua muncul di dunia, mempunyai 

masa pertumbuhannya pada akhir abad ke-19, dengan perkataan lain pada waktu unsur-

unsur yang merintangi perkembangan surat kabar sudah dibikin lenyap. Ini berarti 

bahwa dari permulaannya sejarahnya film dengan lebih mudahnya dapat menjadi alat 

komunikasi yang sejati, karena ia tidak mengalami unsur-unsur teknik, politik, 

ekonomi, sosial dan demografi yang merintangi kemajuan surat kabar pada masa 

pertumbuhannya dalam abad ke-18 dan permulaan abad ke-19”. Film, kata Oey Hong 

Lee, mencapai puncaknya diantara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, namun 

kemudian merosot tajam setelah tahun 1945, seiring dengan munculnya medium 

televisi. 

Sinema Amerika pasca 1970-an mampu mengalami kebangkitan kembali, 

justru dibangkitkan oleh generasi televisi, yakni generasi Spielberg dan George Lucas. 

“Mereka sebagai generasi televisi, memahami betul masyarakat televisi dan seluruh 

bias kekuatan serta kelemahan televisi. Mereka menciptakan ritual-ritual sinema yang 

mempunyai sensasi baru dibanding ritual televisi, sekaligus mengadopsi kekuatan 

televisi ke sinema,” tulis Garin. Maka dari itu, jangan heran jika karya-karya Spielberg 

banyak yang mengadopsi ikon-ikon kartun televisi yang sudah akrab dan menjadi ritual 

masyarakat. Catatan terpenting dari generasi Spielberg dan Lucas adalah kemampuan 

menciptakan sensasi gambar dan suara sinema, yang didukung jenis film yang dipenuhi 

struktur plot yang penuh keterkejutan dan ketegangan dalam imajinasi yang sangat kuat 

dalam format layar lebar.55  

Namun, seiring dengan kebangkitan film pula mucul film-film yang mengubar 

seks, kriminal, dan kekerasan. Inilah yang kemudian melahirkan berbagai studi 
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komunikasi massa. Sayangnya, perkembangan awal studi komunikasi kerap berkutat 

di sekitar kajian mengenai dampak media. Selama beberapa dekade, paradigma yang 

mendominasi penelitian komunikasi mekanistik”. Komunikasi selalu diasumsikan oleh 

paradigma ini sebagai entitas pasif dalam menerima pengaruh dari media massa. 

Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, lantas 

membuat para ahli bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. 

Sejak itu, maka merebaklah berbagai penelitian yang hendak melihat dampak film 

terhadap masyarakat. Ini misalnya, dapat dilihat dari sejumlah penelitian film yang 

mengambil berbagai topik seperti: pengaruh film terhadap anak, film dan agresivitas, 

film dan politik, dan seterusnya.56 

Dua tema yang umumnya menimbulkan kecemasan dan perhatian masyarakat 

ketika disajikan dalam film adalah adegan-adegan seks dan kekerasan. Kadangkala 

perhatian ini dikemukakan oleh karena penggambarannya bertentangan dengan standar 

selera baik dari masyarakat. Namun seringkali kecemasan masyarakat berasal dari 

keyakinan bahwa isi seperti itu mempunyai efek moral, psikologis, dan sosial yang 

merugikan, khususnya pada generasi muda, dan menimbulkan perilaku antisosial. Baik 

seks maupun kekerasan telah menjadi subjek penelitian komisi-komisi yang disponsori 

secara federal akhir-akhir mengenai efek komunikasi massa, ditambah berbagai macam 

penelitian lainnya.  

Dalam banyak penelitian tentang dampak film terhadap masyarakat, hubungan 

antara film dan masyarakat selalu dipahami secara linier. Artinya, film selalu 

mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) di 

baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritik yang muncul terhadap perspektif ini 
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didasarkan atas argument bahwa film adalah psotret dari masyarakat dimana film itu 

dibuat. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, 

dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar. 

Makna film sebagai representasi dari realitas masyarakat, bagi Turner, berbeda 

dengan film sekandar sebagai refleksi dari realitas. Sebagai refleksi dari realitas, film 

sekadar “memindah” ke layar tanpa mengubah realitas itu. Sementara itu, sebagai 

representasi dari realitas, film membentuk dan “menghadirkan kembali” realitas 

berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya.57 

Di sini tentunya harus dibedakan antara suara yang langsung mengiringi 

gambar (kata-kata yang diucapkan, derit pintu, dan sebagainya) dan musik film yang 

mengiringinya. Suara tipe pertama sebenarnya secara semiotika berfungsi tidak terlalu 

berbeda dengan gambar-gambarnya. Suara, sama dengan gambar, merupakan unsur 

dalam cerita film yang dituturkan dan dapat disebutkan, dikategorisasikan dan 

dianalisis, dengan cara yang juga sebanding. Suara, sebagai tanda, terjalin sangat erat 

dengan tanda gambarnya. Suara bersama tanda gambarnya membentuk tanda-tanda 

kompleks. Tanda-tanda kompleks ini memang ikonis, tetapi kekuatan keberadaannya 

pada akhirnya diperoleh dari indeksikalitas. Karena realitas yang ditampilkan, 

seluruhnya atau sebagian, tidak hanya mirip, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan 

realitas kita. Semakin besar keterkaitan tersebut (hubungan perbatasan), kuantitatif atau 

kualitatif, maka semakin dapat muncul pula identifikasi dan filmnya pun akan semakin 

dapat menyentuh kita. Yang terakhir ini tentunya merupakan permasalahan pragmatis. 

Sebetulnya tanda-tanda film itu melakukan sesuatu yang tidak jauh berbeda 

dengan roman atau novel. Film tesebut jika tidak merupakan film dokumenter 
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menyajikan teks fiksional yang memunculkan dunia (fiktif global) yang mungkin ada. 

Permasalahan mengenai ketegangan antara fiksi dan nonfiksi yang muncul dalam 

sastra pada dasarnya juga muncul dalam film. Karena itu, hal serupa berlaku khusus 

bagi film-film yang menuturkan cerita jadi bagi hampir semua film. Jika hendak 

menganalisis penyusunan struktur dan aktivitas semiotika film-film ini, konsep-

konsepnya dapat kita pinjam dari teori bercerita dan berkisah dan berorientasikan 

semiotika. Hal demikian memang juga terjadi, antara lain, dalam analisis yang 

dilakukan Christian Metz, dan dalam bidang bahasa belanda, J.M. Peters yang dalam 

hal ini, telah membela kepentingan studi film.58 

Studi pertama tentang semiotika film telah terlalu gampang meminjam 

pengertian-pengertian dari ilmu bahasa, dan malahan khususnya dari semacam 

linguistik tertentu, yang dinamakan ‘‘glossematiek’’ dari semacam Hajelmslev. Dan 

mereka agak lama terhenti pada pertanyaan mengenai satuan film. Pertanyaan ini 

ternyata kurang berguna. Kini kita menyadari bahwa penanganan terhadap konsep-

konsep Peirce seperti ‘’ikon, indeks dan simbol’’, lebih memberikan perspektif. Saya 

sendiri pernah secara sambil lalu menyinggungnya dalam sejumlah artikel saya 

mengenai pengertian ikonisitas metaforis, bagaimana terjadinya ikonisitas metaforis 

dalam film Antonioni dan film Milos Forman. Begitulah, lembaga penyakit jiwa dalam 

film Forman, One Flew Over The Cockoo’s Nest, tidak hanya mendenotasikan lembaga 

khusus, bahkan bukan rumah sakit jiwa pada umumnya, tetapi juga mendenotasikan 

masyarakat yang tidak mentolerantasikan pembangkangan individu yang komfirmistis. 

Tambahan pula analisis yang mempergunakan pengertian-pengertian naratologis, tidak 
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diragukan, dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara tanda-tanda 

cerita film itu dapat menjadi efektif. 

Tentu saja, seperti yang dikatakan van Zoest, film menuturkan ceritanya dengan 

cara khususnya sendiri. Kekhususanya film adalah mediumnya, cara pembuatannya 

dengan kamera dan pertunjukannya dengan proyektor dan layar. “Semiotika film untuk 

membuktikan hak keberadaanya yang dalam hal-hal penting menyimpang dari 

sintaksis dan semantic teks dalam arti harfiah harus memberikan perhatian khusus pada 

kekhususan tersebut,” kata van Zoest. Menurutnya, pada sintaksis dan semantik film 

dapat dipergunakan pengertian-pengertian yang dipinjam dari ilmu bahasa dan sastra, 

tetapi akan merupakan metafor-metafor, jadi dengan pengertian-pengertian yang 

dipergunakan sebagai perbandingan tidak perlu kita tolak. “Hanya dengan betul-betul 

menyadari di mana letak perbedaan-perbedaanya dengan cara kerja teks bahasa, kita 

akan menemukan cara kerja khusus semiotika film,” katanya. Ada hal-hal yang dapat 

dilakukan film yang tidak dapat dilakukan cerita tertulis dan sebaliknya. Bila kita 

mempelajari penyimpangan-penyimpangan ini, maka menurut van Zoest, akan banyak 

kekhususan film yang dapat terungkapkan, sehingga perbandingan antara roman dan 

film, dalam rangka kepentingan di atas, sangatlah berguna.59 

Film juga sebetulnya tidak jauh beda dengan televisi. Namun, film dan televisi 

memiliki bahasanya sendiri dengan sintaksis dan tata bahasa yang berbeda. Tata bahasa 

itu terdiri atas semacam unsur yang akrab, seperti pemotongan (cut), pemotretan jarak 

dekat (close-up), pemotretan dua (two shot), pemotretan jarak jauh (long shot), 

pembesaran gambar (zoom-in), pengecilan gambar (zoom out), memudar (fade), 

pelarutan (dissolve), gerakan lambat (slow motion), gerakan yang dipercepat (speeded-
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up), efek khusus (special effect). Namun bahasa tersebut juga mencakup kode-kode 

representasi yang lebih halus, yang tercakup dalam kompleksitas dari penggambaran 

visual yang harfiah hingga simbol-simbol yang paling abstrak dan arbitrer serta 

metafora. Metafora visual sering menyinggung objek-objek dan simbol-simbol dunia 

nyata serta mengonotasikan makna-makna sosial dan budaya.60 

Begitulah, sebuah film pada dasarnya bisa melibatkan bentuk-bentuk simbol 

visual dan linguistik untuk mengodekan pesan yang sedang disampaikan. Pada 

tingkatan paling dasar, misalnya, “suara di luar layar” mungkin hanya menguraikan 

objek dan tindakan yang ada di layar bentuk paling umum dalam kebanyakan 

dokumenter. Namun unsur suara (voice-over) dan dialog dapat juga mengkoding 

makna kesusastraan, sebagaimana ketika gambar memudar diiringi bait, seperti: “pada 

zaman dahulu”. Pada tataran gambar bergerak, kode-kode gambar dapat 

diinternalisasikan sebagai bentuk representasi mental. Jadi, orang dapat (dan sering) 

berpikir dalam gambar bergerak dengan kilas balik, gerakan cepat dan lambat, 

pelarutan ke dalam waktu lain dan tempat lain, seperti dalam film Time Machine, 

misalnya. 

Walaupun ada upaya lain di luar pemikiran continental tentang semiotika film, 

tidak dapat disangkal bahwa Christian Metz dari Ecole des Hautes Etudes et Sciences 

Sosiales (EHESS) Paris, merupakan figur utama dalam pemikiran semiotika 

sinematografi hingga sekarang. Sumbangan Metz dalam teori film adalah usaha untuk 

menggunakan, baik peralatan konseptual linguistik struktural untuk meninjau kembali 

teori film yang ada, yang dalam tahun 1960 membawa kita kepada semiologi klasik, 

maupun konsep teoretis psikoanalisis Freudian-Lacanian untuk generasi kedua 
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semiologi sinema pada tahun 70-an. Dengan kata lain, semiologi Metz dianggap jauh 

lebih “cermat” ketimbang teori/analisis sebelum dia ini tidaklah berangkat dari yang 

baru sama sekali.61 

 

G. Makna  

Makna dari sebuah wahana tanda (sign-vechicle) adalah satuan kultural yang di 

peragakan oleh wahana-wahana tanda yang lainnya serta, dengan begitu, secara 

semantik mempertunjukkan pula ketidak ketergantungannya pada wahana tanda yang 

sebelumnya. Brown mendefinisikan makna sebagai kecenderungan (disposisi) total 

untuk menggunakan atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa. 

Makna referensial meletakkan hubungan antara kata atau bentuk bahasa dengan 

dunia di luar bahasa (kognitif, sosial, atau fisik). Sedangkan makna gramatika 

memperlihatkan bentuk-bentuk di dalam kalimat sehingga membentuk makna yang 

terpadu. 

1. Teori-Teori Makna 

a. Makna ada dalam arti diri manusia. 

Makna tidak terletak pada kata-kata melainkan pada manusia. Kita 

menggunakan kata-kata untuk mendekati makna yang ingin kita komunikasikan. 

Tetapi kata-kata ini tidak secara sempurna dan lengkap menggambarkan makna yang 

kita maksudkan. Demikian pula, makna yang didapat pendengar dari pesan-pesan kita 

akan sangat berbeda dengan makna yang ingin kita komunikasikan. Komunikasi adalah 

proses yang kita gunakan untuk mereproduksi, di benak pendengar, apa yang ada dalam 

benak kita. Reproduksi ini hanyalah sebuah proses parsial dan selalu bisa salah. 
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b.  Makna tidak terbatas jumlahnya. 

 Pada suatu saat tertentu, jumlah kata dalam suatu bahasa terbatas, tetapi 

maknanya tidak terbatas. Karena itu, kebanyakan kata mempunyai banyak makna. Ini 

bisa menimbulkan masalah bila sebuah kata diartikan secara berbeda oleh dua orang 

yang sedang berkomunikasi. Bila ada keraguan, sebaiknya anda bertanya dan bukan 

membuat asumsi, ketidak sepakatan akan hilang bila makna yang diberikan masing-

masing pihak diketahui. 

c. Makna dikomunikasikan hanya sebagian. 

Makna yang kita peroleh dari suatu kejadian (event) bersifat multiaspek dan 

sangat kompleks, tetapi hanya sebagian saja dari makna-makna ini yang benar-benar 

dapat dijelaskan. Banyak dari makna tersebut tetap tinggal dalam benak kita. Karena 

pemahaman yang sebenarnya pertukaran makna secara sempurna barang kali 

merupakan tujuan yang ideal yang ingin kita capai tetapi tidak pernah tercapai.62 

Teori acuan (Referential Theory). Menurut Alston, teori acuan atau teori 

referensial ini merupakan salah satu jenis teori makna yang mengenali atau 

mengidentifikasikan makna suatu ungkapan dengan apa yang diacunya atau hubungan 

dengan acuan itu. Istilah referen itu sendiri, (hubungan antara unsur-unsur linguistik 

berupa kata-kata, kalimat-kalimat, dan dunia pengalaman yang nonlinguistk). Referen 

atau acuan boleh saja benda, peristiwa, proses, atau kenyataan. 

Teori Ideasional (The ideational Theory). Teori ideasional merupakan salah 

satu jenis teori makna yang menawarkan alternative lain untuk memecahkan masalah 

makna ungkapan ini. Menurut Alston, teori ideasional ini adalah suatu jenis teori 
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makna yang mengenali atau mengidentifikasi makna ungkapan dengan gagasan-

gagasan yang berhubungan dengan ungkapan tersebut. 

Teori Tingkah Laku (Behavioral Theory). Menurut Altson, teori tingkah laku 

ini merupakan salah satu jenis teori makna mengenai makna suatu kata atau ungkapan 

bahasa dengan rangsangan-ransangan (stimuli) yang menimbulkan ucapan tersebut, 

dan atau tanggapan-tanggapan (responses) yang ditimbulkan oleh ucapan tersebut. 

Teori ini menanggapi bahasa sebagai semacam kelakuan yang menggembalikan 

kepada teori stimulus dan respons. Makna menurut teori ini, merupakan rangsangan 

untuk menimbulkan perilaku tertentu sebagai respons kepada rangsangan itu tadi.63 

a. Makna Denotatif dan Konotatif 

Denotasi adalah hubungan yang digunakan di dalam tingkat pertama pada 

sebuah kata yang secara bebas memegang peranan penting dalam ujaran. Makna 

denotasi bersifat langsung, yaitu makna khusus yang terdapat dalam sebuah tanda, dan 

pada intinya dapat disebut sebagai gambaran sebuah petanda.  

Harimurti Kridalaksana mendefenisikan denotasi (denotation) sebagai “makna 

kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukkan yang lugas pada suatu di 

luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu sifatnya objektif.” Sedangkan 

konotasi (connotation, evertone, evocatory) diartikan sebagai “aspek makna sebuah 

atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau 

ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan pendengar (pembaca). Jika denotasi sebuah 

kata adalah defenisi objektif kata tersebut, maka konotasi sebuah kata adalah makna 

subjektif atau emosionalnya.64 
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Konotasi atau makna konotatif disebut juga makna konotasional, makna emotif, 

atau makna evaluatif. Makna konotatif, seperti sudah disinggung, adalah suatu jenis 

makna yang di mana stimulus dan respons mengandung nilai-nilai emosional. Makna 

konotatif sebagian terjadi karena pembicara ingin menimbulkan perasaan setuju tidak 

setuju, senang tidak senang, dan sebagainya pada pihak pendengar. Di pihak lain, kata 

yang di pilih itu memperlihatkan bahwa pembicaranya juga memendam perasaan yang 

sama. 

Makna konotatif sebuah kata dipengaruhi dan ditentukan oleh dua lingkungan, 

yaitu lingkungan tekstual dan lingkungan budaya. Yang dimaksud lingkungan tekstual 

ialah semua kata dalam paragrap dan karangan yang menentukan makna konotatif itu. 

Pada dasarnya, konotasi timbul disebabkan masalah hubungan sosial atau 

hubungan interpersonal, yang mempertalihkan kita dengan orang lain. Karena itu, 

bahasa manusia tidak sekadar menyangkut masalah makna denotatif atau ideasional 

dan sebagainya.                    

 

 

 

 



 
 

55 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jhon W. Creswell 

mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk 

memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambar 

holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara 

terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.65 

 

B. Pendekatan Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif intrapretative 

analisis teks media yang mengkaji lebih dalam terhadap topik yang diteliti. Penelitian 

ini menggunakan analisis semiotik. Analisis semiotik yang digunakan adalah teori 

Umberto Eco.  

 

C. Metode pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Dokumen 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis 

dokumen. Data yang dianalisis adalah data dari hasil dokumentasi yang dikumpulkan 

dengan cara menonton dan mengamati dengan teliti dialog-dialog, serta adegan-adegan 
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dalam film Surga Yang Tak Dirindukan. Kemudian mencatat, memilih dan 

menganalisisnya sesuai dengan model penelitian yang digunakan. 

2. Studi Literatur 

Mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan film Surga Yang Tak 

Dirindukan melalui buku atau novel dan internet yang ada kaitannya dengan penelitian 

ini. 

3. Wawancara 

Metode wawancara atau interview merupakan suatu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan secara tatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabannya 

pun diterima secara lisan pula.66     

  

D. Metode pengolahan dan Analisis Data 

1. Unit Analisis 

Objek penelitian ini adalah film Surga Yang Tak Dirindukan. Sedangkan unit 

analisis penelitian adalah potongan-potongan gambar atau visual yang terdapat dalam 

film Surga Yang Tak Dirindukan yang berkaitan dengan rumusan masalah. 

2. Jenis Data 

a) Data primer  

Data utama penelitian ini adalah teks dalam film Surga Yang Tak Dirindukan 

yang termuat dalam bentuk audio visual. Selain itu, data-data yang dinilai memiliki 

hubungan dengan objek penelitian. 

 

b) Data Sekunder 
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Data sekunder dibutuhkan untuk mendukung data primer. Data ini diperoleh 

dari sejumlah literatur pustaka seperti novel, buku, dan situs internet yang memuat hal-

hal yang menyangkut objek penelitian. 

3. Analisis Data 

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian di klarisifikasikan 

sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Setelah data 

terklarisifikasikan, dilakukan analisis data yang relevan dalam hal ini adalah teknik 

interprestasi kualitatif atau deduksi interpretative, yakni menghadirkan fakta-fakta 

yang terdapat dalam objek penelitian, untuk menafsirkan makna yang terkait dengan 

masalah penelitian. 

Penelitaian ini menggunakan analisis semiotika dengan pendekatan Umberto 

Eco. Tugas analisis semiotika adalah merekonstruksi sistem hubungan tanda-tanda itu, 

karena pada dasarnya makna suatu tanda atau makna bawaan yang sifatnya alamiah 

dan tidak berubah, melainkan makna lahir dari hubungan tersebut mencakup tanda-

tanda yang ada. 

a. Analisis Kode: pembahasan mengenai sistem dan aturan yang berkaitan dengan 

tanda.  

b. Analisis produksi: memperhitungkan ruang lingkup gejala, yaitu pemakaian 

bahasa, evolusi, kode, komunikasi estetik, tipe-tipe tingkah laku dalam interaksi 

yang komunikatif, penggunaan tanda-tanda untuk menyebutkan sesuatu atau 

keadaan dunia, dan sebagainya.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Film Surga Yang Tak Dirindukan 

Film yang berjudul Surga Yang Tak Dirindukan diangkat dari novel best seller 

karya Asma Nadia yang judulnya pun sama dengan filmnya, novel terlaris tersebut 

mengedepankan kisah poligami bagi sebagian masyarakat Indonesia. Film Surga Yang 

Tak Dirindukan merupakan film yang bergenre jenis drama dan bercerita tentang cinta, 

pilihan-pilihan hidup, dan kesetiaan. 

 Pengemasan film Surga Yang Tak Dirindukan lebih baik dari pada film drama 

pada umumnya. Pesan moral yang terkandung dalam film ini pun dibuat dengan 

selumrah mungkin tanpa maksud untuk menggurui, efek suara dan visual film pun 

dibuat hidup, alur cerita dan titik klimaks pun dibuat teratur.  

Film ini merupakan hasil produksi MD Pictures dan kebanyakan mengambil 

lokasi syuting di Yogyakarta, dan tayang pada 15 Juli 2015. Produser film ini adalah 

Manoj Pujanbi dan disutradari oleh Kuntz Agus. Film Surga Yang Tak Dirindukan 

diperankan oleh sejumlah tokoh Fedi Nuril, Laudya Cynthia Bella, Raline Shah, Zaskia 

Adya Mecca, Tanta Ginting, Kemal Pahlevi dan sederet bintang lainnya. 

Pada ajang perdana Indonesia Box Office Movie Awards (IBOMA) mengantar 

film Surga Yang Tak Dirindukan sebagai pemenang terbanyak. Film produksi MD 

Pictures menang dalam enam kategori, dua di antaranya merupakan kategori paling 

prestisius yaitu, sebagai film box office terlaris dan terlaris terbaik. Empat penghargaan 

lain yang berhasil dimenangkan adalah pemeran utama pria terbaik untuk Fedi Nuril, 
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pemeran utama wanita terbaik untuk Laudya Cynthia Bella, pemeran pendukung 

wanita terbaik Raline Shah, dan original sound track film terbaik (Krisdayanti).      

      

B. Pendalaman Karakter Film Surga Yang Tak Dirindukan 

1. Prasetya ((Fedi Nuril) 

Prasetya adalah seorang pria yang mempunyai masa lalu yang kelam ketika 

masih kecil ayahnya pergi meninggalkannya, dan itu membuat Ibu dan Prasetya 

menjadi depresi. Semenjak itu Prasetya selalu bercita-cita untuk membuat dunia yang 

di sekitarnya agar tidak seperti dunianya yang dahulu bahkan terlalu omong kosong, 

itu dengan niat agar orang-orang tidak bernasib sama seperti dirinya yang dulu.     

Karakter Prasetya pada film Surga Yang Tak Dirindukan merupakan seorang 

pria yang berjiwa penolong, santun, bijaksana, dan bertanggung jawab. Hal yang 

dilakukan untuk mendalami karakter Prasetya pada film Surga Yang Tak Dirindukan. 

Pertama, membedah skenario untuk mencari motivasi-motivasi dan alasan-alasan aksi 

dari Prasetya dan dibantu juga oleh akting ruts norman yang membantu persiapan untuk 

menemukan motivasi-motivasi tesebut dan juga latihan sesama lawan main. Kedua, 

melakukan observasi dan bertanya kepada pasangan-pasangan yang telah menikah 

untuk mencari tahu masalah-masalah seperti apa yang biasanya mereka hadapi setelah 

menikah untuk diaplikasikan kekarakter Prasetya.    

2. Citra Arini (Laudya Cynthia Bella) 

Karakter Arini pada film Surga Yang Tak Dirindukan merupakan sosok 

perempuan yang aktif, perempuan yang dinamis, perempuan yang cinta sekali dengan 

anak kecil, perempuan yang lebih memikirkan perasaan orang lain dibandingan 

perasaannya, dan perempuan yang lebih menerima kenyataan. 
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Hal yang dilakukan untuk mendalami karakter Arini pada film Surga Yang Tak 

Dirindukan. Pertama, membaca skenario beberapa kali dan dibantu juga oleh sutradara 

dan lawan main untuk mengetahui bagaimana karakter Arini sebenarnya. Kedua, lokasi 

yang langsung syuting di Yogyakarta jadi terasa seperti orang Yogyakarta sendiri.  

3. Meirose (Raline Shah) 

Karakret Meirose pada film Surga Yang Tak Dirinduka merupakan seorang 

wanita yang bernasib malang yang semasa hidupnya sudah tidak mendapatkan kasih 

sayang, wanita yang labil dan depresi selalu menjadi korban penganiayaan dari orang-

orang terdekatnya. Meirose juga seorang yatim dan semasa hidupnya telah menafkahi 

dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain (mandiri).67  

Hal yang dilakukan untuk pendalaman karakter Meirose pada film Surga Yang 

Tak Dirindukan. Pertama, banyak belajar dan menonton tentang isu depresi. Kedua, 

pergi ke psikiater untuk mencari tahu bagaimana orang-orang yang depresi sebenarnya 

dan hal-hal seperti apa yang sering dialami sehingga ingin melakukan bunuh diri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Asma Nadia, Surga Yang Tak Dirindukan, (Depok, Asma Nadia Publishing House, 2015) 

Hlm. 18.   
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C. Struktur Produksi Film Surga Yang Tak Dirindukan 

Gambar 4. 1. Cover Film Surga Yang Tak Dirindukan68 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Andika Priyandana, Cover film Surga Yang Tak Dirindukan: Jakarta, 22 Desember 2015.   
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1. Director : Kuntz Agus      

2. Produser : Manoj Punjabi 

3. Executive Produser : Dhamoo Punjabi 

4. Creative Produser : Shania Punjabi 

5. Co- Produser : Hanung Bramantyo 

6. Co- Executive Produser : Dian S. Faisal dan Hendrayadi R. 

7. Line Produser : Ajish Dibyo 

8. Based On The Best – Selling Novel by : Asma Nadia 

9. Screen Play : Alim Sudio – Team MD 

10. Director Of Photography : Ipung Rachmat Syaiful 

11. Music by : Tya Subiakto Satrio – Krisna Purna 

12. Edited by : Cesa David Luckmansyah 

13. Sound Designer : Satrio Budiono 

14. Sound Recordist : Sutrisno 

15. Art Director : Allan Sebastian 

16. Make –Up by : Darto 

17. Costume by : Retno Ratih Damayanti 

18. Casting by : Sanjay Mulani – Widhi Susila Utama  
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D. Makna Pesan Moral Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan 

  Film merupakan salah satu ide cerdas insan perfilman, untuk meraih 

keuntungan, kepuasan dan keintelektualan membangun pesan dan saling berlomba-

lomba membuat terperangah adalah cita-cita yang sengaja mereka buat. Biasa terlihat 

dari penyuguhan gambar, ide, cerita, skenario, audio visual dan bujet uang yang besar, 

yang mereka kumpulkan untuk menyulap sebuah cerita menjadi film yang dapat 

dinikmati. 

  Sudah banyak dari industri perfilman memproduksi film di Negara lain, 

misalnya industri perfilman terbesar Hollywood yang sudah dikenal di dunia perfilman. 

Sepertinya seakan memiliki roh tersendiri jika memproduksi sebuah film di Negara lain 

di mana kisah itu berasal, film terasa utuh. Seperti film yang digarap Kuntz Agus selaku 

sutradara film Surga Yang Tak Dirindukan.            

Sayang sepertinya jika film ini hanya dijadikan sebagai hiburan atau hal yang 

dapat dinikmati semata. Maka dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengupas pesan-

pesan moral yang termuat dalam film Surga Yang Tak Dirindukan melalui kode dan 

produksi dari sebuah film sebagai berikut. 
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Scene 1 (Tolong Menolong) 

Tabel 4.1 

Prasetya menolong perempuan yang belum dia kenal 

Visual Dialog/suara 

 

 

 

Seorang Dokter dan suster 

menghampiri Prasetya dan 

mengira prasetya adalah 

suami dari perempuan yang 

baru ia bawah ke Rumah 

sakit. Dan mengatakan siapa 

yang harus bertanggung 

jawab atas tindakan operasi 

ini?  

 

Sinyal 

Seorang dokter dan suster 

kebingungan tentang biaya 

operasi yang harus 

ditanggung oleh siapa.  

 

Respon  

Prasetya bersedia 

bertanggung jawab atas 

biaya tindakan operasi yang 

dilakukan oleh pihak Rumah 

sakit.       

Pada scene ini Film dibuka dengan adegan sewaktu Prasetya menolong 

perempuan yang belum ia kenal dengan cara menanggung biaya operasi. Dan scene ini 
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ditampilkan (penanda/signifier) seorang dokter dan suster menghampiri prasetya dan 

mengira prasetya adalah suami dari wanita yang baru ia bawah ke Rumah Sakit. Setelah 

mendengar pengakuan prasetya bahwa dia bersedia bertanggung jawab atas biasa 

operasi wanita itu barulah dokter tersebut melakukan tindakan operasi. 

Ketika membahas adegan yang ada pada film di atas, peneliti mengatakan 

bahwa seorang dokter memberikan sinyal yang secara langsung menyampaikan 

informasi tentang keadaan perempuan yang baru ia bawah ke Rumah sakit sedang 

membutuhkan pertolongan kepada Prasetya. Prasetya yang menerima informasi 

tentang keadaan perempuan yang baru ia bawah ke Rumah sakit sedang membutuhkan 

pertolongan dan oleh karena itu, berdasarkan konvensi-konvensi yang telah ada, 

Prasetya tahu (atau memutuskan) bahwa Prasetya harus merespon dengan cara-cara 

tertentu, dan salah satu teori Umberto Eco mengatakan hal yang sama.  

Dalam pengertian ini respons behavioral tidak dipicu oleh stimulus sinyal: 

Prasetya ditandai (atau dikomunikasikan secara imperatif) oleh fakta bahwa keadaan 

wanita yang baru ia bawah ke Rumah sakit sedang membutuhkan pertolongan. Di sini 

suatu signifikasi yang disampaikan oleh signifikasi sebelumnya, yang menghasilkan 

suatu keterangkatan kode.  

Pada adegan di atas isi signifikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) menjadi ekspresi yang kedua. Oleh karena itu, ekspresi pasien 

berdenotasi (membutuhkan pertolongan) – emergency – dan berkonotasi tolong 

menolong.          

 Itulah yang ditampilkan dalam film tersebut pada tingkat denotatif. Akan tetapi 

bila dikaji lebih mendalam (pada tingkat konotatif). Tampilan seorang dokter dan 

suster sebagai elemen penanda pada scene ini memberikan konotasi tentang tolong 
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menolong. Posisi Prasetya berada di antara pihak rumah sakit dan pasien sehingga 

elemen tersebut mempunyai hubungan: pasien (butuh pertolongan) – prasetya – dokter 

(orang yang melakukan tindakan operasi). Itulah konteks film tersebut. Berdasarkan 

komposisinya, film ini mempunyai konotasi yang kuat tentang tolong menolong yang 

dilakukan oleh Prasetya. Akan tetapi, apakah benar demikian? Bukankah seseorang 

lebih banyak yang menolak menanggung biaya operasi orang yang belum dia kenal?  

Jelas yang di tampilkan film ini belum tentu benar. 

 Artinya, gambaran pesan tolong menolong yang ditampilkan pada scene ini 

makna dapat berubah berdasarkan dari sudut pandang orang lain dan bagaimana 

mereka menanggapi adegan yang pada film, karena pada realitas yang nyata tidak 

semua orang ketika berada di posisi Prasetya akan melakukan hal yang sama. Karena 

peran yang di lakukan Prasetya pada film ini hanyalah sebuah karya imajinatif dan 

tidak dapat mewakili apa yang ada pada realitas yang nyata. 

 Dan menurut salah satu pandangan dari orang yang menganalisah film ini, 

mengatakan bahwa pada scene ini terkadang manusia cenderung menghadapi hal-hal 

yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan. Tetapi apa yang tidak diinginkan 

terkadang datang tepat pada waktunya. Seperti yang digambarkan pada scene ini ketika 

Prasetya menolong perempuan yang belum dia kenal. 
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Scene 2 (Persahabatan) 

Tabel 4. 2  

Hartono berdebat dan mengatakan keputusan Prasetya salah  

Visual Dialog/Suara 

 

 

Gila lu Pras, gila. Aku ngerti har, aku 

ngerti. Yah kalau ngeti kenapa lho 

mesti harus. Udah Har ngak usah 

didebat Pras itu ngak salah. 

 

Sinyal  

Prasetya yang sedang duduk dan 

menyesali kesalahan yang telah dia 

lakukan. 

 

Respon  

Hartono yang berdebat dengan 

Amran sambil menasehati Prasetya, 

atas kesalahan yang dilakukan oleh 

Prasetya. 

Pada scene ini dibuka dengan adegan saat Hartono berdebat sambil menasehati 

Prasetya, atas kesalahan yang dilakukan oleh Prasetya. Scene ini ditampilkan 

(penanda/signifier) Prasetya yang sedang menyesali kesalahan yang telah dia perbuat. 

Dan Hartono menasehati Prasetya atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Prasetya. 
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Ketika membahas adegan yang ada pada film di atas, peneliti mengatakan 

bahwa Prasetya memberikan sinyal yang secara langsung menyampaikan informasi 

tentang penyesalan yang baru dilakukan. Hartono dan Amran yang menerima informasi 

tentang penyesalan Prasetya yang melakukan kesalahan memberikan respon dan oleh 

karena itu, berdasarkan konvensi-konvensi yang telah ada, Hartono dan Amran tahu 

(atau memutuskan) bahwa Hartono dan Amran harus merespon dengan cara-cara 

tertentu, dan salah satu teori Umberto Eco mengatakan hal yang sama.  

Dalam pengertian ini respons behavioral tidak dipicu oleh stimulus sinyal: 

Hartono dan Amran ditandai (atau dikomunikasikan secara imperatif) oleh fakta bahwa 

Prasetya menyesali kesalahan yang telah dilakukan. Di sini suatu signifikasi yang 

disampaikan oleh signifikasi sebelumnya, yang menghasilkan suatu keterangkatan 

kode.  

Pada adegan di atas isi signifikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) menjadi ekspresi yang kedua. Oleh karena itu, ekspresi Prasetya 

berdenotasi (menyesali kesalahan yang dilakukannya) – khawatir– dan berkonotasi 

persahabatan. 

Itulah yang ditampilkan pada scene ini pada tingkat denotatif. Tetapi apabila 

dikaji lebih mendalam pada tingkat konotatif. Tampilan Hartono sebagai elemen 

penanda pada scene ini memberikan konotasi persahabatan. Posisi Hartono berada di 

antara Prasetya dan Amran (orang yang membela Prasetya). Sehingga elemen tersebut 

mempunyai relasi: Amran (orang yang membela Prasetya) –Hartono – Prasetya (orang 

yang melakukan kesalahan). Itulah konteks film tesebut yang ditampilkan berdasarkan 

komposisinya. Sehinggah pada scene ini mempunyai konotasi yang kuat tentang 
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sahabat yang selalu menasehati sahabatnya jika melakukan kesalahan atau mengambil 

keputusan yang salah.  

 Tampilan Hartono yang menasehati Prasetya sebagai gambaran pesan tentang 

sahabat yang senantiasa mengingatkan dan menasehati sahabatnya jika melakukan 

kesalahan, terutama kesalahan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang banyak. 

 Dan menurut salah satu pandangan dari orang yang menganalisah film ini 

mengatakan pada scene ini, di situ laki-laki dihadapkan pada hal-hal yang sangat 

dilematis, tetapi harus tetap menyelesaikan masalah itu. Seperti yang ada pada scene 

ini ketika Prasetya sangat dilematis ketika memikirkan hal-hal seperti apa yang akan 

terjadi kedepan jika istrinya mengetahui kalau di telah berpoligami. 
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 Scene 3 (Luka Hati Perempuan) 

Tabel 4.3 

Arini terluka setelah mengetahui suaminya berpoligami  

Visual Dialog/Suara 

 

 

Semakin kamu jelasin ke aku, 

hati aku semakin sakit mas. 

Surga yang kita bangun sama-

sama sudah kamu hancurkan 

dan aku sudah tidak 

merindukan surga itu lagi, aku 

mau pergi.   

 

Sinyal  

Prasetya menghampiri Arini, 

dan ingin menjelaskan ke Arini 

penyebab mengapa dia 

berpoligami atau menikah lagi. 

 

Respon  

Arini marah dan merasa sangat 

kecewa setelah mengetahui 

suaminya menikah dengan 

perempuan lain. 

Pada scene ini dibuka dengan adegan saat Arini marah dan sangat kecewa 

setelah mengetahui Prasetya atau suaminya menikah dengan perempuan lain. Scene ini 

ditampilkan (penanda/signifier) Prasetya yang sedang menghampiri Arini dan ingin 

menjelaskan penyebab mengapa dia berpoligami/menikah lagi. Tetapi melihat keadaan 
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Arini yang sangat kecewa bercampur marah dan memaksa ingin pergi dari rumah, 

Prasetya memilih dia yang pergi karena penyebab semua ini adalah dia. 

Ketika membahas adegan yang ada pada film di atas, peneliti mengatakan 

bahwa Prasetya memberikan sinyal yang secara langsung menyampaikan informasi 

tentang penyesalan karena melakukan poligami. Arini yang menerima informasi 

tentang penyesalan Prasetya yang telah melakukann poligami langsung merespon dan 

oleh karena itu, berdasarkan konvensi-konvensi yang telah ada, Arini tahu (atau 

memutuskan) bahwa harus merespon dengan cara-cara tertentu, dan salah satu teori 

Umberto Eco mengatakan hal yang sama.  

Dalam pengertian ini respons behavioral tidak dipicu oleh stimulus sinyal: 

Arini ditandai (atau dikomunikasikan secara imperatif) oleh fakta Prasetya telah 

berpoligami. Di sini suatu signifikasi yang disampaikan oleh signifikasi sebelumnya, 

yang menghasilkan suatu keterangkatann kode.  

Pada adegan di atas isi signifikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) menjadi ekspresi yang kedua. Oleh karena itu, ekspresi Prasetya 

berdenotasi (menyesali karena telah melakukan poligami) – konflik – dan berkonotasi 

luka hati perempuan. 

 Itulah yang ditampilkan dalam scene ini pada tingkat denotatif. Tetapi apabila 

dikaji lebih mendalam pada tingkat konotatif. Tampilan Arini sebagai elemen penanda 

pada scene ini memberikan konotasi luka hati perempuan. Posisi Arini berada di antara 

Prasetya dan perempuan yang baru ia nikahi (Meirose). Sehingga elemen tersebut 

mempunyai relasi: Meirose (perempuan yang dinikahi Prasetya) – Arini – Prasetya 

(suami Arini). Itulah konteks film tersebut yang ditampilkan berdasarkan 



72 
 

 
 

komposisinya, sehingga scene ini mempunyai konotasi yang kuat tentang luka hati 

perempuan ketika suaminya berpoligami atau menikah lagi. 

 Tampilan kemarahan, kekecewaan Arini pada scene ini memberikan pesan 

tentang bagaimana luka hati perempuan yang mengetahui apabila suaminya menikah 

dengan perempuan lain. Walaupun gambaran luka hati perempuan ini dihanya 

digambarkan dalam film Surga Yang Tak Dirindukan. Namun apabila benturkan 

dengan realitas yang nyata hasilnya pun akan tetap sama, karena semua perempuan pun 

akan merasakan hal yang sama setelah mengetahui suaminya menikah lagi dengan 

perempuan lain. 

 Dan menurut salah satu pandangan dari orang yang menganalisah film ini, 

mengatakan pada scene ini pada dasarnya tidak ada wanita yang menginginkan dan 

menghendaki menjadi istri kedua, walaupun di dunia ini ada nomor dua, tiga, empat. 

Seperti yang digambarkan pada scene ini ketika kemarahan dan kekecewaan Arini yang 

memuncak setelah mengetahui suaminya telah menikah lagi.  
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Scene 4 (Cinta Orang Tua Kepada Anaknya) 

Tabel 4.4 

Ibu Arini yang tidak ingin melihat anaknya tumbuh dalam kebencian 

Visual Dialog/Suara 

 

 

Selama kamu sehat, selama kamu 

tidak kurang satu apupun, segala 

yang sulit terasa lebih ringan.  

 

Sinyal  

Arini bertanya kepada ibunya 

mengapa ibu bertahan setelah 

mengetahui ayahnya menikah lagi.  

 

Respon  

Ibu Arini tidak ingin melihat Arini 

tumbuh dalam kebenciannya. 

Pada scene ini dibuka dengan adegan saat ibu Arini tidak ingin melihat anaknya 

(Arini) tumbuh dalam kebenciannya kepada suaminya. Scene ini ditampilkan 

(penanda/signifier) Arini yang bertanya kepada ibunya dan ingin mengetahui mengapa 

ibunya bertahan setelah mengetahui suami ibunya menikah lagi. Dan ibu Arini yang 

tidak ingin melihat anaknya tumbuh dalam kebenciannya kepada suaminya.  

Ketika membahas adegan yang ada pada film di atas, peneliti mengatakan 

bahwa Arini memberikan sinyal yang secara langsung menyampaikan informasi 
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tentang Arini yang ingin mengetahui mengapa ibunya bertahan setelah mengetahui 

suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Ibu Arini yang menerima informasi 

tentang Arini yang ingin mengetahui mengapa ibunya bertahan setelah mengetahui 

suaminya menikah lagi dengan perempuan lain langsung merespon dan oleh karena itu, 

berdasarkan konvensi-konvensi yang telah ada, ibu Arini tahu (atau memutuskan) 

bahwa harus merespon dengan cara-cara tertentu, dan salah satu teori Umberto Eco 

mengatakan hal yang sama.  

Dalam pengertian ini respons behavioral tidak dipicu oleh stimulus sinyal: ibu 

Arini ditandai (atau dikomunikasikan secara imperatif) oleh fakta Arini yang ingin 

mengetahui mengapa ibunya memilih untuk bertahan setelah mengetahui suaminya 

menikah lagi. Di sini suatu signifikasi yang disampaikan oleh signifikasi sebelumnya, 

yang menghasilkan suatu keterangkatan kode.  

Pada adegan di atas isi signifikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) menjadi ekspresi yang kedua. Oleh karena itu, ekspresi Arini 

berdenotasi (ingin mengetahui mengapa ibunya memilih untuk tetap bertahan setelah 

mengetahui suaminya menikah lagi) – rahasia – dan berkonotasi cinta orang tua kepada 

anaknya. 

Itulah yang ditampilkan scene ini pada tingkat denotatif. Tetapi apabila dikaji 

lebih mendalam pada tingkat konotatif. Tampilan ibu Arini sebagai elemen penanda 

pada scene ini memberikan konotasi cinta orang tua kepada anaknya. Posisi ibu Arini 

berada diantara Arini (anaknya) – ibu Arini – kebencian ibu Arini terhadap Ayah Arini. 

Itulah konteks film tersebut yang ditampilkan berdasarkan komposisinya. Sehingga 

scene ini mempunyai konotasi yang kuat tentang cinta Ibu Arini kepada anaknya yang 

tidak ingin melihat Arini tumbuh dalam kebenciannya kepada suaminya. 
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Dan menurut salah satu pandangan dari orang yang menganalisah film ini, 

mengatakan pada scene ini menerima atau menolak dongeng itu dikembalikan lagi 

kepada sang pemilik moral, moral yang dimaksud di sini adalah moral agama. Seperti 

yang digambarkan pada scene ini bagaimana seorang ibu menasehati anaknya agar 

menyelesaikan masalahnya dengan suaminya terlebih dahulu dengan cara yang baik 

dan tidak salah dalam mengambil keputusan. 
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Scene 5 (Keikhlasan Seorang Istri) 

Tabel 4.5 

Arini mengikhlaskan dan telah dapat menerima dengan apa yang terjadi 

Visual  Dialog/Suara 

 

 

 

Ngak ada yang salah, ngak 

ada yang perlu dimaafkan 

aku ikhlas, aku ikhlas. 

 

Sinyal  

Prasetya meminta maaf 

kepada Arini karena telah 

menyakiti perasaan Arini. 

Respon Arini mengikhlaskan atas 

apa yang telah terjadi. 

Pada scene ini dibuka dengan adegan saat Arini memaafkan dan dapat 

menerima atas apa yang telah terjadi. Scene ini ditampilkan (penanda/signifier) 

Prasetya yang meminta maaf kepada Arini karena telah menyakiti dan mengecewakan 

(melukai) perasaan Arini. Dan Arini yang telah memaafkan dan dapat menerima atas 

apa yang telah terjadi. 

Ketika membahas adegan yang ada pada film di atas, peneliti mengatakan 

bahwa Prasetya memberikan sinyal yang secara langsung menyampaikan informasi 
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tentang Prasetya yang meminta maaf karena telah menyakiti dan mengecewakan 

perasaan istrinya. Arini yang menerima informasi tentang Prasetya yang meminta maaf 

karena telah menyakiti dan mengecewakan perasaan istrinya langsung merespon dan 

oleh karena itu, berdasarkan konvensi-konvensi yang telah ada, Arini tahu (atau 

memutuskan) bahwa harus merespon dengan cara-cara tertentu, dan salah satu teori 

Umberto Eco mengatakan hal yang sama.  

Dalam pengertian ini respons behavioral tidak dipicu oleh stimulus sinyal: 

Arini ditandai (atau dikomunikasikan secara imperatif) oleh fakta bahwa Prasetya yang 

meminta maaf karena telah menyakiti dan mengecewakan perasaan istrinya. Di sini 

suatu signifikasi yang disampaikan oleh signifikasi sebelumnya, yang menghasilkan 

suatu keterangkatan kode.  

Pada adegan di atas isi signifikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) menjadi ekspresi yang kedua. Oleh karena itu, ekspresi Prasetya 

berdenotasi (meminta maaf karena telah menyakiti dan mengecewakan perasaan 

istrinya) – penyesalan – dan berkonotasi keikhlasan Arini yang telah memaafkan dan 

dapat menerima atas apa yang telah terjadi. 

 Itulah yang ditampilkan scene ini pada tingkat denotatif. Tetapi apabila dikaji 

lebih dalam pada tingkat konotatif. Tampilan Arini sebagai elemen penanda pada scene 

ini memberikan konotasi keikhlasan. Posisi Arini berada diantara Prasetya (suami 

Arini) – Arini – poligami (kesalahan yang dilakukan Prasetya). Itulah konteks film 

tersebut yang ditampilkan berdasarkan komposisinya. Sehingga scene ini mempunyai 

konotasi yang kuat tentang keikhlasan Arini yang telah memaafkan dan dapat 

menerima atas apa yang telah terjadi. Akan tetapi, apakah benar demikian? Bukankah 

pada realitasnya yang sebenarnya, ada sebagian wanita atau perempuan kadang 
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berpikiran pendek dan lansung ingin mengungat cerai suaminya. Ketika mengetahui 

suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain.  

Jelas yang di tampilkan film ini belum tentu benar. Artinya makna yang 

ditampilkan pada film ini dapat berubah tergantung bagaimana tanggapan dan siapa 

yang menganalisah film ini karena jika perempuan lain yang berada diposisi Arini pada 

realitas yang sebenarnya hasilnya tidak akan sama dengan apa yang terjadi berdasarkan 

konvensi sosial. 

Dan menurut salah satu pandangan dari orang yang menganalisah film ini, 

mengatakan pada scene ini orang yang dapat menerima dongen-dongeng hidup seperti 

ini, hanyalah orang yang mempunyai landasan pondasi moral yang kuat. Seperti yang 

digambarkan pada scene ini bagaimana Arini telah dapat mengikhlaskan dengan apa 

yang telah terjadi dan dapat berdamai dengan suaminya kembali.   
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Scene 6 (Penghargaan Istri Terhadap Suami) 

Tabel 4.6 

Arini menghargai kesibukan suaminya yang membantu mengobati bayi meirose. 

Visual Dialog/Suara 

 Kalau kamu ngak bisa datang 

kesini ngak apa-apa mas. Biar 

aku yang jelasin ke Nadia.  

 

Sinyal  

Prasetya yang sedang berada di 

rumah Meirose dan membantu 

mengobati Akbar.  

 

 

Respon  

 

Arini yang menelfon prasetya 

dan mengatakan kalau kamu 

ngak bisa datang kesini ngak 

apa-apa mas. Biar aku yang 

jelasin ke Nadia.  

Pada scene ini dibuka dengan adegan saat Arini menghargai kesibukan 

suaminya yang belum sempat hadir di pentas Nadia karena membantu Meirose 

mengobati Akbar (bayi meirose). Scene ini ditampilkan (penanda/signifier) Prasetya 
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yang membantu mengobati Akbar (bayi meirose) di rumah Meirose. Dan Arini yang 

menghargai kesibukan suaminya yang belum sempat hadir di pentas Nadia.  

Ketika membahas adegan yang ada pada film di atas, peneliti mengatakan 

bahwa Prasetya memberikan sinyal yang secara langsung menyampaikan informasi 

tentang Prasetya yang membantu mengobati Akbar (bayi meirose) di rumah Meirose. 

Arini yang menerima informasi tentang Prasetya yang membantu mengobati Akbar di 

rumah Meirose langsung merespon dan oleh karena itu, berdasarkan konvensi-

konvensi yang telah ada, Arini tahu (atau memutuskan) bahwa harus merespon dengan 

cara-cara tertentu, dan salah satu teori Umberto Eco mengatakan hal yang sama.  

Dalam pengertian ini respons behavioral tidak dipicu oleh stimulus sinyal: 

Arini ditandai (atau dikomunikasikan secara imperatif) oleh fakta bahwa Prasetya yang 

sedang membantu mengobati Akbar di rumah Meirose. Di sini suatu signifikasi yang 

disampaikan oleh signifikasi sebelumnya, yang menghasilkan suatu keterangkatan 

kode.  

Pada adegan di atas isi signifikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) menjadi ekspresi yang kedua. Oleh karena itu, ekspresi Prasetya 

berdenotasi (sedang membantu Meirose mengobati bayinya) – kebingungan – dan 

berkonotasi penghargaan istri terhadap suami. 

Itulah yang ditampilkan scene ini pada tingkat denotatif. Tetapi apabila dikaji 

lebih dalam pada tingkat konotatif. Tampilan Arini sebagai elemen penanda pada scene 

ini yang memberikan konotasi penghargaan istri terhadap suami. Posisi Arini berada di 

antara Prasetya (suami Arini) – Arini – Nadia (Putri Prasetya dan Arini). Itulah konteks 

film tersebut yang ditampilkan berdasarkan komposisinya. Sehingga scene ini 

mempunyai konotasi yang kuat tentang penghargaan istri terhadap suaminya. Arini 
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yang dapat menghargai kesibukan suaminya yang sedang membantu meirose 

mengobati akbar (bayi meirose). Akan tetapi, apakah benar demikian? Bukankah pada 

realitasnya yang sebenarnya, ada sebagian wanita atau perempuan justru tidak dapat 

memaklumi dan menghargai kesibukan suaminya, apalagi jika kesibukan suaminya itu 

justru sedang membantu perempuan lain.  

Jelas yang di tampilkan film ini belum tentu benar. Artinya makna yang 

ditampilkan film ini dapat berubah jika perempuan lain yang berada diposisi Arini pada 

realitas yang sebenarnya. 

Dan menurut salah satu pandangan dari orang yang menganalisah film ini, 

mengatakan pada scene ini hidup ini harus mempunyai landasan dan pondasi moral 

yang kuat. Landasan moral yang kuat yang dimaksud di sini bagaimana kita dapat 

saling menghargai kesibukan satu sama lain, dan saling menghormati satu sama lain. 

Seperti yang di gambarkan pada scene ini bagaimana seorang istri dapat menghargai 

suaminya yang belum sempat hadir di pentas anaknya karena sedang membantu orang 

lain.   
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Scene 7 (Kasih Sayang Anak Yang Mampu Mempersatukan Mereka) 

Tabel 4.7 

Arini menyuruh prasetya untuk tetap tinggal di rumah demi putrinya. 

Visual  Dialog/Suara  

 Yeee. Akhirnya sang raja nda jadi 

pergi.  

 

Sinyal 

Arini yang mengatakan kepada 

Nadia, malam ini Ayah ngak 

akan kemana-mana, Ayah di sini 

nemenin tuan putri kecilnya.     

 

Respon  

Nadia yang gembira setelah 

mengetahui ayahnya tidak jadi 

pergi.  

Pada scene ini dibuka dengan adegan saat Nadia merasa bahagia ketika 

mengetahui Prasetya (ayahnya) tidak jadi pergi. Scene ini ditampilkan 

(penanda/signifier) Arini yang menyuruh Presetya (suaminya) untuk tetap berada di 

rumah agar Nadia tidak merasa sedih. Dan Nadia yang merasa gembira setelah 

mengetahui ayahnya tidak jadi pergi. 
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Ketika membahas adegan yang ada pada film di atas, peneliti mengatakan 

bahwa Arini memberikan sinyal yang secara langsung menyampaikan informasi 

tentang Arini yang menyuruh Presetya (suaminya) untuk tetap berada di rumah agar 

Nadia tidak merasa sedih. Nadia yang menerima informasi tentang Arini yang 

menyuruh Presetya (suaminya) untuk tetap berada di rumah langsung merespon dan 

oleh karena itu, berdasarkan konvensi-konvensi yang telah ada, Nadia tahu (atau 

memutuskan) bahwa harus merespon dengan cara-cara tertentu, dan salah satu teori 

Umberto Eco mengatakan hal yang sama.  

Dalam pengertian ini respons behavioral tidak dipicu oleh stimulus sinyal: 

Nadia ditandai (atau dikomunikasikan secara imperatif) oleh fakta bahwa Arini yang 

menyuruh Presetya (suaminya) untuk tetap berada di rumah agar Nadia tidak merasa 

sedih. Di sini suatu signifikasi yang disampaikan oleh signifikasi sebelumnya, yang 

menghasilkan suatu keterangkatan kode.  

Pada adegan di atas isi signifikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) menjadi ekspresi yang kedua. Oleh karena itu, ekspresi Arini dan 

Prasetya berdenotasi (berdamai di depan anaknya) – tidak ingin melihat Nadia sedih – 

dan berkonotasi kasih sayang anak yang mampu mempersatukan mereka. 

Itulah yang ditampilkan scene ini pada tingkat denotatif. Tetapi apabila dikaji 

lebih dalam pada tingkat konotatif. Tampilan Nadia sebagai elemen penanda pada 

scene ini yang memberikan konotasi kasih sayang anak yang mampu mempersatukan 

mereka. Posisi Nadia berada di antara Arini (Ibu Nadia) – Nadia – Prasetya (Ayah 

Nadia). Itulah konteks film tersebut yang ditampilkan berdasarkan komposisinya. 

Sehingga scene ini mempunyai konotasi yang kuat tentang kasih sayang anak yang 

mampu mempersatukan mereka. Nadia yang merasa bahagia setelah mengetahui 
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ayahnya tidak jadi pergi. Akan tetapi, apakah benar demikian? Bukankah pada realitas 

yang sebenarnya, ada sebagian besar wanita atau perempuan justru tidak menginginkan 

suaminya berada di rumah jika sedang bermasalah satu sama lain, walaupun demi 

kebahagiaan anaknya sendiri.          

Jelas yang di tampilkan film ini belum tentu benar. Artinya makna yang 

ditampilkan film ini dapat berubah jika perempuan lain yang berada diposisi Arini pada 

realitas yang sebenarnya. 

Dan menurut salah satu pandangan dari orang yang menganalisah film ini, 

mengatakan pada scene ini keluarga adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah 

komunitas masyarakat yang harus selalu dirawat. Kesatuan antara ayah, ibu, dan anak 

patut untuk dijaga keharmonisannya. Seperti yang digambarkan pada scene ini 

bagaimana seorang istri tidak ingin melihat anaknya tumbuh dalam kebencian terhadap 

suaminya.       
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Scene 8 (Penghargaan Suami Terhadap Istri) 

Tabel 4.8 

Prasetya Menghargai Keputusan Arini   

Visual  Dialog/Suara 

 Prasetya kaget dan menatap Arini 

setelah mendengar keputusan 

Arini yang ingin menyiapkan 

kamar buat Meirose, namun tetap 

menghargai keputusan Arini. 

 

Sinyal  

Arini yang ingin menyiapkan 

kamar buat Meirose. 

 

Respon   

Prasetya menatap Arini setelah 

mendengar keputusan Arini, 

namun tetap menghargai 

keputusan istrinya.  

Pada scene ini dibuka dengan adegan saat Prasetya kaget dan menatap Arini 

setelah mendengar keputusan Arini, namun tetap menghargai keputusan Arini sebagai 

istrinya. Pada scene ini ditampilkan (penanda/signifier) Arini yang ingin membuat 

Meirose menginap di rumahnya dengan cara menyiapkan kamar untuk Meirose. Dan 

Prasetya yang menghargai keputusan Arini (istrinya). 
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Ketika membahas adegan yang ada pada film di atas, peneliti mengatakan 

bahwa Arini memberikan sinyal yang secara langsung menyampaikan informasi 

tentang Arini yang ingin menyiapkan kamar untuk Meirose. Prasetya yang menerima 

informasi tentang keputusan Arini yang ingin menyiapkan kamar untuk Meirose 

langsung merespon dan oleh karena itu, berdasarkan konvensi-konvensi yang telah ada, 

Prasetya tahu (atau memutuskan) bahwa harus merespon dengan cara-cara tertentu, dan 

salah satu teori Umberto Eco mengatakan hal yang sama.  

Dalam pengertian ini respons behavioral tidak dipicu oleh stimulus sinyal: 

Prasetya ditandai (atau dikomunikasikan secara imperatif) oleh fakta bahwa Arini yang 

ingin menyiapkan kamar untuk Meirose. Di sini suatu signifikasi yang disampaikan 

oleh signifikasi sebelumnya, yang menghasilkan suatu keterangkatan kode.  

Pada adegan di atas isi signifikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) menjadi ekspresi yang kedua. Oleh karena itu, ekspresi Arini 

berdenotasi (mengambil keputusan menyiapkan kamar untuk Meirose) – kebingungan 

– dan berkonotasi penghargaan suami terhadap istri. 

  Itulah yang ditampilkan scene ini pada tingkat denotatif. Tetapi apabila dikaji 

lebih dalam pada tingkat konotatif. Tampilan Prasetya sebagai elemen penanda pada 

scene ini yang memberikan konotasi penghargaan suami terhadap istri. Posisi Prasetya 

berada di antara Arini (istri pertama Prasetya) – Prasetya – Meirose (istri kedua 

Prasetya). Itulah konteks film yang ditampilkan berdasarkan komposisinya. Sehingga 

scene ini mempunyai konotasi yang kuat tentang penghargaan suami terhadap istri. 

Prasetya yang menghargai keputusan Arini sebagai istrinya. Akan tetapi, apakah benar 

demikian? Bukankah pada realitas yang sebenarnya, ada sebagian suami yang tidak 
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dapat menghargai keputusan istrinya, apabila istrinya mengambil keputusan secara 

sepihak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.    

Jelas yang di tampilkan film ini belum tentu benar. Artinya makna yang 

ditampilkan film ini dapat berubah jika laki-laki lain yang berada diposisi Prasetya pada 

realitas yang sebenarnya. 

Dan menurut salah satu pandangan dari orang yang menganalisah film ini, 

mengatakan pada scene ini bagaimana konsep manusia dimanusiakan, maksudnya 

bagaimana kita dapat saling menghargai satu sama lain. Seperti yang terdapat pada 

scene ini bagaimana seorang suami dapat menghargai keputusan istrinya dan dapat 

menyambut dengan baik istri keduanya yang sedang bertamu di rumahnya.  
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Scene 9 (Keikhlasan Seorang Istri)  

Tabel 4.9 

Arini telah dapat menerima Meirose sebagai keluarga 

Visual  Dialog/Suara 

 Aku tidak tau seberapa kuat 

menjalani dongeng ini. Pada 

akhirnya nanti, jika semua 

sama-sama tersakiti aku yang 

paling dahulu memilih untuk 

pergi. 

 

Sinyal   

Meirose (istri kedua Prasetya) 

yang sedang menyalami tangan 

Prasetya. 

 

Respon   

Arini (istri pertama Prasetya) 

yang sedang memandangi 

Prasetya (suaminya) dan dapat 

menerima kehadiran Meirose 

(istri kedua Prasetya) sebagai 

keluarga. 

Pada scene ini dibuka dengan adegan saat Arini telah dapat menerima Meirose 

sebagai istri kedua Prasetya. Scene ini ditampilkan (penanda/signifier) Meirose (istri 

kedua Prasetya) yang menyalami tangan Prasetya ketika selesai sholat di rumah Arini. 
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Dan Arini (istri pertama Prasetya) yang telah dapat menerima kehadiran Meirose 

sebagai istri kedua Prasetya di tengah kebahagian rumah tangga mereka. 

Ketika membahas adegan yang ada pada film di atas, peneliti mengatakan 

bahwa Meirose memberikan sinyal yang secara langsung menyampaikan informasi 

tentang Meirose (istri kedua Prasetya) yang menyalami tangan Prasetya ketika selesai 

sholat di rumah Arini. Arini (istri pertama Prasetya) yang menerima informasi tentang 

Meirose (istri kedua Prasetya) yang menyalami tangan Prasetya ketika selesai sholat di 

rumah Arini langsung merespon. Dan oleh karena itu, berdasarkan konvensi-konvensi 

yang telah ada, Arini tahu (atau memutuskan) bahwa harus merespon dengan cara-cara 

tertentu, dan salah satu teori Umberto Eco mengatakan hal yang sama.  

Dalam pengertian ini respons behavioral tidak dipicu oleh stimulus sinyal: 

Arini ditandai (atau dikomunikasikan secara imperatif) oleh fakta bahwa Meirose (istri 

kedua Prasetya) yang menyalami tangan Prasetya ketika selesai sholat di rumah Arini. 

Di sini suatu signifikasi yang disampaikan oleh signifikasi sebelumnya, yang 

menghasilkan suatu keterangkatan kode.  

Pada adegan di atas isi signifikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) menjadi ekspresi yang kedua. Oleh karena itu, ekspresi Meirose 

berdenotasi (Meirose yang menyalami tangan Prasetya ketika selesai sholat di rumah 

Arini) – mental bajah – dan berkonotasi keikhlasan seorang istri. 

Itulah yang ditampilkan scene ini pada tingkat denotatif. Tetapi apabila dikaji 

lebih dalam pada tingkat konotatif. Tampilan Arini sebagai elemen penanda pada scene 

ini yang memberikan konotasi keikhlasan. Posisi Arini berada di antara Meirose (istri 

kedua Prasetya) – Arini (istri pertama Prasetya) – Prasetya. Itulah konteks film yang 

ditampilkan berdasarkan komposisinya. Sehingga scene ini mempunyai konotasi yang 
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kuat tentang keikhlasan seorang istri, Arini yang telah dapat menerima kehadiran 

Meirose. Akan tetapi, apakah benar demikian? Bukankah pada realitas yang 

sebenarnya, ada sebagian besar istri pertama tidak dapat menerima kehadiran istri 

kedua di tengah keluarga mereka. 

   Jelas yang di tampilkan film ini belum tentu benar. Artinya makna yang 

ditampilkan film ini dapat berubah jika perempuan lain yang berada diposisi Arini pada 

realitas yang sebenarnya. 

Dan menurut salah satu pandangan dari orang yang menganalisah film ini, 

mengatakan pada scene ini persoalan yang dihadapi pada istri pertama diselesaikan 

dalam sujudnya. Hanya orang-orang yang memiliki landasan moral dan mental yang 

kuat yang mampu menghadapi masalah yang seperti ini. Seperti yang digambarkan 

pada scene ini bagaimana seorang istri dapat mengikhlaskan dan menyelesaikan 

masalahnya pada sujudnya.     
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Scene 10 (Perempuan tangguh) 

Tabel 4.10 

Meirose memilih pergi demi kebahagian orang lain. 

Visual Dialog/Suara 

 Hari ini aku tutup dongengku 

dengan kesedihan, agar 

dongeng perempuan lain 

mendapatkan kebahagiaan. 

Karena buatku kebahagiaan 

adalah ketika kita bisa 

membuat orang lain bahagia.  

s 

Sinyal  

Prasetya dan Arini yang 

kembali hidup bahagia tanpa 

kehadiran Meirose sebagai 

istri kedua prasetya.     

 

Respon   

Meirose memilih untuk pergi 

demi kebahagiaan Arini dan 

Prasetya.  

Pada scene ini dibuka dengan adegan saat Meirose (istri kedua) memilih untuk 

pergi demi kebahagiaan Arini (istri pertama) dengan Prasetya. Scene ini ditampilkan 

(penanda/signifier) Arini (istri pertama) dan Prasetya yang kembali hidup bahagia 
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dengan Arini tanpa kehadiran Meirose (istri kedua). Dan Meirose (istri kedua) yang 

telah memilih untuk pergi demi kebahagian Arini dan Prasetya. 

Ketika membahas adegan yang ada pada film di atas, peneliti mengatakan 

bahwa Arini dan Prasetya memberikan sinyal yang secara langsung menyampaikan 

informasi tentang Prasetya yang kembali hidup bahagia dengan Arini tanpa kehadiran 

Meirose sebagai istri kedua. Meirose (istri kedua) yang menerima informasi tentang 

Prasetya yang kembali hidup bahagia dengan Arini tanpa kehadiran Meirose langsung 

merespon. Dan oleh karena itu, berdasarkan konvensi-konvensi yang telah ada, 

Meirose tahu (atau memutuskan) bahwa harus merespon dengan cara-cara tertentu, dan 

salah satu teori Umberto Eco mengatakan hal yang sama.  

Dalam pengertian ini respons behavioral tidak dipicu oleh stimulus sinyal: 

Meirose ditandai (atau dikomunikasikan secara imperatif) oleh fakta bahwa Prasetya 

kembali hidup bahagia dengan Arini tanpa kehadiran Meirose sebagai istri kedua. Di 

sini suatu signifikasi yang disampaikan oleh signifikasi sebelumnya, yang 

menghasilkan suatu keterangkatan kode.  

Pada adegan di atas isi signifikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) menjadi ekspresi yang kedua. Oleh karena itu, ekspresi Prasetya 

dan Arini berdenotasi (hidup rukun kembali) – keikhlasan – dan berkonotasi 

perempuan tangguh. 

  Itulah yang ditampilkan scene ini pada tingkat denotatif. Tetapi apabila dikaji 

lebih dalam pada tingkat konotatif. Tampilan Meirose sebagai elemen penanda dari 

scene ini yang memberikan konotasi perempuan tangguh. Posisi Meirose berada di 

antara Arini (istri pertama Prasetya) – Meirose (istri kedua Prasetya) – Prasetya. Itulah 

konteks film yang ditampilkan berdasarkan komposisinya. Sehingga scene ini 
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mempunyai konotasi yang kuat tentang perempuan tangguh. Meirose yang telah 

memilih untuk pergi demi kebahagiaan Arini dan Prasetya. Akan tetapi, apakah benar 

demikian? Bukankah pada realitas yang sebenarnya, ada sebagian besar istri kedua 

yang tidak mau mengalah dan berkorban demi kebahagian istri pertama terhadap 

suaminya. 

   Jelas yang di tampilkan film ini belum tentu benar. Artinya makna yang 

ditampilkan film ini dapat berubah jika perempuan lain yang berada diposisi Meirose 

pada realitas yang sebenarnya. 

Dan menurut salah satu pandangan dari orang yang menganalisah film ini, 

mengatakan pada scene ini sosok meirose menjadi wanita tangguh, karena telah 

memilih untuk pergi demi kebahagian orang lain walaupun dirinya harus menanggung 

kesedihan karena telah berkorban.   

  

E. Pesan Yang Ingin Disampaikan 

Beberapa tahun yang silam film hanya dikenal sebagai keajaiban, bagaimana 

sebuah gambar dapat bergerak, mengeluarkan suara yang terlihat nyata. Terbukti saat 

Editson menemukan kinetoscope, orang-orang rela mengantri untuk melihat keajaiban 

itu. Begitu pula ketika Lumiere bersaudara mendemonstrasikan penemuannya berupa 

cinematographe, orang-orang terlihat antusias dan terkagum melihat keajaiban itu. 

Hingga film itu berkembang dan merambah sebagai hiburan. 

Kini film bukan hanya sebagai sebuah keajaiban, hiburan atau bahan tontonan, 

tetapi juga sebagai tuntunan. Berbagai macam idealisme, politik, atau sekalipun 

tertuang melalui film. Bahkan di era postmodern seperti sekarang ini film bisa menjadi 

alat propaganda dan perdamaian untuk sebuah negara. Lihat saja para sutradara 
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berlomba-lomba memproduksi film yang bermutu, bukan hanya dari segi audio visual, 

cinematografi, simbol, naska dan dialog para pemainnya, tetapi juga isi atau pesan dari 

sebuah film yang dapat membuat para penonton tersihir. 

Hal ini pula yang peneliti dapatkan setelah mengamati film Surga Yang Tak 

Dirindukan yang di sutradarai oleh Kuntz Agus. Film ini diangkat dari sebuah novel 

yang berjudul Surga Yang Tak Dirindukan yang di tulis oleh Asma Nadia dan juga 

sebuah dedikasi untuk semua manusia agar menyayangi dan mencintai pasangannya 

sepenuh hati. 

Dalam film Surga Yang Tak Dirindukan ada beberapa pesan-pesan moral yang 

ingin disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan dalam film Surga Yang Tak 

Dirindukan adalah tolong menolong, pesan tentang tolong menolong yang dimaksud 

adalah bagaimana seorang terkadang dihadapkan pada sesuatu yang tidak diinginkan, 

dan terkadang sesuatu yang tidak diinginkan tersebut datang tepat pada waktunya. 

Persahabatan, bagaimana sahabat yang senantiasa mengingatkan sahabatnya jika 

melakukan kesalahan atau hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan apabila merugikan 

dirinya sendiri dan orang lain.  

Luka hati perempuan, bagaimana pada dasarnya tiada wanita yang 

menghendaki dirinya dipoligami dan bagaimana perempuan pada dasarnya tidak ada 

yang ingin dinomor duakan walaupun di dunia ini ada nomor dua, tiga, dan empat. 

Cinta orang tua kepada anaknya, bagaimana cinta seorang ibu kepada anaknya yang 

rela berkorban demi kebaikan anaknya kedepan dan bagaimana orang tua tidak ingin 

melihat anaknya tumbuh dalam kebencian terhadap ayahnya. Keikhlasan seorang istri, 

adalah seorang istri yang dapat mengikhlaskan dan memaafkan semua kesalahan yang 

dilakukan oleh suaminya. Penghargaan istri terhadap suami, bagaimana seorang istri 



95 
 

 
 

yang dapat memaklumi dan menghargai kesibukan suaminya yang sedang membantu 

orang lain dan dapat membantu suaminya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kasih 

sayang anak yang dapat mempersatukan mereka, bagaimana seorang anak yang sangat 

berpengaruh terhadap orang tua dan seorang anak yang dapat mempersatukan kedua 

orang tua ketika sedang bertengkar. Penghargaan suami terhadap istri, bagaimana 

seorang suami yang dapat menghargai istrinya dalam mengambil sebuah keputusan.  

Keikhlasan dalam menerima takdir, bagaimana seorang istri yang dapat 

menerima segala ujian yang diberikan oleh yang maha kuasa karena pada dasarnya 

tidak ada satupun manusia dimuka bumi ini yang mampu lolos dari ujian yang maha 

kuasa dan ujian itu pun dapat diselesaikan dalam sujudnya. Perempuan tangguh, 

bagaimana seorang perempuan yang memilih untuk pergi demi kebahagiaan orang lain 

walaupun keputusannya malah justru membuatnya terluka dan ini hanya dapat 

dilakukan oleh orang-orang yang memiliki landasan moral dan memilki mental yang 

kuat.  

Pada dasarnya film ini cerita tentang cinta dan pilihan hidup. Bagaimana 

seorang suami istri saling setia dan saling mempunyai kesamaan dalam menyelesaikan 

suatu masalah. Dan bagaimana seorang ayah dan ibu menyayangi anaknya dengan 

penuh kasih sayang dengan cara memperhatikan dan sering menasehati anaknya agar 

tidak salah dalam mengambil keputusan.  

Demikianlah beberapa pesan-pesan moral yang termuat dalam film Surga Yang 

Tak Dirindukan yang dapat peneliti simpulkan dari buku dan film “Surga Yang Tak 

Dirindukan”. Semoga dapat menginspirasi untuk terus berkarya dan kreatif dan 

membangun tanah air tercinta. 
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F. Pandangan Masyarakat Terhadap Film Surga Yang Tak Dirindukan   

1. Wawancara langsung dari pihak perempuan 

Secara umum film ini sebenarnya film yang sangat baik dari segi karya yang 

fungsinya dapat mengugah perasaan karena menghadirkan alur atau cerita yang sangat 

dramatis dan memiliki pesan-pesan yang mendalam, apalagi ada hubungannya dengan 

nilai-nilai yang ada pada masyarakat yang terkait dengan poligami. Secara keseluruhan 

film ini berhasil menggugah perasaan perempuan utamanya sebagai penonton dan tentu 

saja fenomena sosial yang juga banyak dialami oleh masyarakat.69 

Pesan-pesan yang termuat dalam film ini cukup banyak yang pertama keluarga 

menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah komunitas masyarakat yang harus 

selalu dirawat. Kesatuan antara ayah, ibu, dan anak itu patut untuk dijaga 

keharmonisannya, terutama terkait dengan bagaimana saling menjaga dan saling 

menghargai satu sama lain. Kedua penghargaan suami terhadap istri, penghargaan istri 

terhadap suami, kasih sayang anak yang mampu menyatuhkan mereka sebagai sebuah 

keluarga dan itu adalah sesuatu yang sangat kental dalam film ini.  

Kemudian pesan-pesan yang ingin disampaikan juga adalah bahwa kejujuran 

itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kejujuran yang di maksud sini adalah adanya 

pelaku utama dari pihak laki-laki yang pernah melakukan kesalahan yang dilakukan 

sebelumnya yang ada pada episode pertama, dan ketika ada hal yang mempertemukan 

mereka dalam konteks yang berbeda namun orang yang sama, maka kepercayaan itu 

kembali digugah. Misalnya ketika kembali bertemu dengan meirose pada film yang 

kedua, sebenarnya mereka masih ada dalam ikatan yang kuat masih sebagai suami istri 

yang sah. Namun tidak lagi bersama karena faktor keikhlasan dalam menerima keadaan 

                                                           
69 Dosen Ilmu Komunikasi, (Wawancara Langsung, Fakultas Dakwah dan  Komunikasi), pada 

jam 16: 05, 1 Maret 2017.     
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bahwa pihak laki-laki ini telah memiliki istri dan keluarga. Tetapi, ketika bertemu 

kembali pada kesempatan yang berbeda maka pihak laki-laki tersebut awalnya 

disaksikan kembali kepercayaannya oleh istrinya. Kemudian Meirose yang berada 

dalam lingkaran hubungan oleh pelaku pertama dan pelaku kedua, pelaku suami istri 

ini dan tetap menjaga kepercayaannya dan menujukkan kasih sayangnya pada 

istrinya.70  

Kemudian pada bagaian lainnya bagaimana menjadi perempuan yang tangguh, 

perempuan yang tangguh yang dimaksud di sini ditunjukkan oleh pelaku pertama 

(Arini), karena derita yang Arini alami berdasarkan hasil pemeriksaan penyakitnya 

yang cukup parah dan ingin mempersatukan kembali suaminya dengan istrinya yang 

kedua yang sesungguhnya masih memiliki ikatan yang sah. Hal ini bukanlah sesuatu 

yang mudah bagi seseorang yang sebenarnya tidak menginginkan suaminya berbagi 

perasaan atau berbagi hati dengan perempuan lain, itulah mungkin mengapa judul film 

ini adalah Surga Yang Tak Dirindukan. 

Itulah film, bahwa film itu selalu memberikan sisi lain sebagai bumbu sebuah 

cerita agar terlihat dinamis, dramatis, menggugah perasaan penontonya, sehingga 

dalam konteks pantas atau tidak pantas untuk dilakukan itu sering kali sulit untuk 

dicernah. Tetapi sebagai orang yang telah menonton film Surga Yang Tak Dirindukan, 

praktek poligami yang dilakukan dalam film tersebut dilakukan karena ada alasan yang 

kuat. Alasan yang kuat itu, untuk menyelamatkan bayi yang sedang dikandung oleh 

Meirose atau orang yang ditolongnya dan berada pada priode pertama dalam film. 

Namun masalah pantas atau tidak, sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan karena 

tanpa seizin istrinya, tetapi pada umumnya poligami itu adalah sebuah praktek yang 

                                                           
70 Dosen Ilmu Komunikasi, (Wawancara Langsung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi), 

pada jam 16: 05, 1 Maret 2017.      
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berlangsung tanpa izin atau lebih tepatnya lagi banyak dilakukan oleh laki-laki tanpa 

izin dari istrinya.71 

Poligami adalah sesuatu hal yang keliru jika dilakukan dengan alasan apapun 

tanpa seizin istri karena akan ada dampak negatif yang terjadi, dan poligami merupakan 

sesuatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh pihak perempuan karena banyak wanita 

atau istri yang tidak pernah menghendaki hal tersebut, tetapi ketika disebut dengan 

tidak terkunci. karena ini bukan sesuatu hal yang dilarang apabila dikembalikan dalam 

konteks agama, tentang poligami itu tidak dilarang karena agama sendiri tidak 

melarang poligami asalkan dapat berlaku adil dan hal ini pun terdapat dalam film Surga 

Yang Tak Dirindukan.  

Karena pada dasarnya tiada perempuan yang ingin berbagi perasaan tetapi 

karena kondisi istrinya yang menderita penyakit sudah sangat parah, maka istri pertama 

tersebut memberikan ruang dan dapat mengikhlaskan suaminya untuk bersama lagi 

dengan perempuan yang sesungguhnya menjadi istrinya yang kedua dan itulah yang 

ada pada film Surga Yang Tak Dirindukan. 

Dalam film ini sesungguhnya hanya ingin menggugah perasaan penontonnya, 

sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan tetapi apabila mengenai konteks untuk 

menyelamatkan jiwa adalah bagian sisi lain yang ingin ditunjukkan bahwa kadang kala 

poligami itu adalah sesuatu yang terpaksa dilakukan. Film Surga Yang Tak Dirindukan 

cenderung terlalu idealis, dalam artian terlalu ideal seorang perempuan yang dapat 

menerima perilaku poligami yang dilakukan oleh suaminya. Karena apabila dilihat 

                                                           
71 Dosen Ilmu Komunikasi, (Wawancara Langsung, Fakultas Dakwah dan  Komunikasi), pada 

jam 16: 05, 1 Maret 2017.   
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pada kehidupan nyata tiada perempuan sehebat ini yang dapat menerima sepenuhnya 

dan sanggup bersama-sama dengan suaminya yang telah berbagi.72 

Sebagai orang yang telah menonton film tersebut, sesunguhnya masih berharap 

banyak pada pihak laki-laki atau suami agar tetap menjaga kesetiaanya kepada istrinya 

atau pasangannya, dan seberat apupun nanti situasi yang dihadapi bersama istrinya. 

Dan semoga pihak laki-laki dapat belajar banyak dari film ini bahwa sebenarnya 

poligami itu adalah sebuah praktek yang sangat tidak diinginkan dalam kehidupan 

perempuan. Karena, ketika ada istilah Surga Yang Tak Dirindukan itulah makna bahwa 

sebaik-baik pengorbanan yang dilakukan perempuan sesungguhnya dari hati yang 

terdalam dia tidak menginginkan hal itu terjadi.  

2. Wawancara langsung dari pihak laki-laki  

Film Surga Yang Tak Dirindukan sebenarnya tidak ingin mengajak para 

masyarakat untuk berpoligami. Tetapi, justru ingin memperlihatkan kepada masyarakat 

sebagai orang yang menonton film tersebut bagaimana dampak dan hal-hal yang akan 

terjadi jika melakukan poligami. Dan film tersebut ingin memberikan pemahaman agar 

kiranya yang menonton film Surga Yang Tak Dirindukan tetap memperbaiki dan 

mempelajari yang dimaksud akhlak terutama di dalam lingkungan keluarga. 

Pesan-pesan yang termuat dalam film ini pun ingin memberikan saran kepada 

penonton agar kiranya tetap saling terbuka, tiada kebohongan, tidak mencurigai satu 

sama lain, saling pengertian, dan tetap saling perhatian utama di dalam keluarga.73  

Poligami dalam konteks pintunya tertutup tetapi tidak terkunci artinya jika 

ingin melakukan poligami atau beristri lebih dari satu, tidak menutupi dari satu pihak. 

                                                           
72 Dosen Ilmu Komunikasi, (Wawancara Langsung, Fakultas Dakwah dan  Komunikasi), pada 

jam 16: 05, 1 Maret 2017.    
73 Staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi, (Wawancara Langsung), Pada 27 Februari 2017.   
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Maksudnya jika ingin melakukan poligami harus meminta izin terlebih dahulu kepada 

istri, harus mendapat persetujuan dari istri dan dapat berlaku adil. Karena kebanyakan 

istri tidak menginginkan dan tidak dapat menerima poligami itu terjadi. Pada film 

Surga Yang Tak Dirindukan pun digambarkan bagaimana hal yang terjadi jika 

melakukan poligami tanpa sepengetahuan dari istrinya.           

   Poligami yang terjadi pada film Surga Yang Tak Dirindukan dari sisi 

posistifnya kebanyakan masyarakat yang menonton film tersebut menganggap bahwa 

poligami tesebut dilakukan dalam hal keterpaksaan karena ingin menyelamatkan bayi 

yang baru dilahirkan oleh perempuan yang ingin bunuh diri dan agar bayi tersebut tidak 

mengalami nasib yang sama seperti prasetya. Tetapi, dari sisi negatifnya masyarakat 

menganggap bahwa jika melakukan poligami justru mengiring orang untuk 

menanggung beban yang terlalu banyak dan terlalu banyak kebohongan dan rahasia 

yang harus ditutupi. 

Semoga masyarakat yang menonton film Surga Yang Tak Dirindukan dapat 

mengambil pelajaran dari sini agar tidak melakukan poligami tanpa sepengetahuan 

istrinya.74 

Selain dari hasil wawancara langsung di atas, peneliti pun menambahkan 

pandangan masyarakat terhadap film Surga Yang Tak Dirindukan yang tidak dilakukan 

secara langsung sebagai tambahan data skunder untuk melengkapi hasil penelitian 

sebagai berikut:        

1. Manoj Punjabi (Produser Film Surga Yang Tak Dirindukan) 

Film Surga Yang Tak Dirindukan bercerita tentang kehidupan sehari-hari dan 

karakter yang ada pada film tersebut sangat real dan tidak berlebihan, tetapi ceritanya 
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dapat menyentuh ke hati. Bapak, ibu, anak, dan keluarga dapat menonton film ini 

karena ada moral file di dalamnya.75 

Pembuatan film Surga Yang Tak Dirindukan dibuat dengan tingkat keseriusan 

yang sangat mendalam. Dimulai dari membedah novelnya dengan bertemu langsung 

dengan Asma Nadia untuk mencari informasi lebih mendalam tentang motivasi-

motivasi dan hal-hal yang menarik dalam novelnya. Kedua, pemilihan tokohnya harus 

orang-orang kelas atas yang dapat menjiwai karakter penting dari tiga tokoh yang ada 

pada buku tersebut. Karena cerita tentang drama cinta, ceritanya sangat tergantung 

pada pemain.      

Film Surga Yang Tak Dirindukan bukan hanya bercerita tentang suami istri, 

cerita selingkuh dan poligami, tetapi film tersebut bercerita lebih dalam dari pada itu. 

Seperti, Bagaimana suami istri dapat saling mengerti satu sama lain, dapat saling 

menghargai satu sama lain dan bisa ada persamaan dalam menyelesaikan sebuah 

masalah. Dan semoga film Surga Yang Tak Dirindukan dapat menginspirasi bagi para 

masyarakat utamanya sebagai penonton.76                     

2. Asma Nadia (Penulis Novel Surga Yang Tak Dirindukan)  

Lewat Surga Yang Tak Dirindukan ingin sekali mengajak banyak pihak untuk 

memahami arti perempuan, kemudian mengajak banyak pihak juga untuk memahami 

luka hati perempuan. Karena umat ini hanya bisa baik dimulai dari keluarga yang baik 

dan hubungan rumah tangga yang baik atau ikatan hati antara suami dan istri yang baik 

sangat berpengaruh kepada anak-anak ke depan. 

Semoga film Surga Yang Tak Dirindukan dapat mengajak penontonnya 

khususnya yang perempuan untuk melipat gandakan kesabaran, memurnikan 

                                                           
75  Youtube, Surga Yang Tak Dirindukan, Exclusive Interview With Produser Manoj Pujambi.  
76 Youtube, Surga Yang Tak Dirindukan, Official Behind The Scene.  
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keikhlasan, membangun kesiapan akan takdir ALLAH yang kita tidak tahu apa pun 

warnanya, dan tentunya dapat mengembalikan semangat sakinah kekeluarga. 

3. Kuntz Agus (Sutradara Film Surga Yang Tak Dirindukan)  

Tentunya novel dan film memiliki bahasa dan artikulasi yang berbeda dalam 

menyampaikan pesan. Dan yang terpenting adalah bagaimana pesan tersebut dapat 

tersampaikan, emosinya tersampaikan, dan bagaimana cerita-cerita yang menjadi 

bagian menarik dari novel itu tersampaikan dengan bahasa dan artikulasi yang berbeda. 

Semoga saja hasil pembuatan film Surga Yang Tak Dirindukan tidak hanya sesuai 

dengan novelnya tetapi juga memiliki tingkat kebaikan yang sama dengan novelnya.    

Mengadaptasi film ini dari novel adalah tantangan tersendiri yang harus 

dihadapi. Tantangan yang kedua adalah bagaimana menyajikan film ini ke dalam 

bentuk yang tidak memiliki pesan yang ditangkap salah. Artinya, film ini adalah film 

yang memiliki konten tentang poligami, tetapi ini bukan film tentang poligami. Ini 

adalah film tentang cinta, ini adalah film tentang pilihan-pilihan hidup, dan ini adalah 

film tentang kesetiaan.77 

Tantangan yang lainnya adalah ada beberapa scene atau adegan yang di 

adaptasi dari novelnya yang dibuat di dalam film ini. Misalnya, ketika meirose ngebut 

dijalan dan kemudian terjun ke jalan jurang, ada adegan di atap ketika meirose ingin 

melompat bunuh diri, dan kemudian ada beberapa scene besar di stasiun kereta api dan 

itu menjadi tantangan tersendiri. 

4. Fedi Nuril (Prasetya) 

Karakter Prasetya dalam film Surga Yang Tak Dirindukan merupakan seorang 

pria yang mempunyai masa lalu yang kelam, waktu kecil ayahnya pergi 

                                                           
77 Youtube, Surga Yang Tak Dirindukan, Official Behind The Scene.   
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meninggalkannya dan itu membuat Ibu dan Prasetya menjadi depresi. Semenjak itu, 

Prasetya selalu punya cita-cita untuk membuat dunia di sekitarnya tidak seperti dunia 

Presetya yang duhulu. Bahkan cendereng terlalu omong kosong, itu dengan niat agar 

orang lain tidak mengalami nasib seperti Prasetya yang dulu. 

Untuk mendalami karakter Prasetya. Pertama, seperti biasa bedah skenario 

terlebih dahulu untuk mencari tahu motivasi-motivasi dan alasan-alasan aksi dari 

prasetya dan dibantu juga oleh akting ruts norman yang membantu persiapan, 

membantu menemukan motivasi-motivasi tesebut dan juga latihan sesama lawan main. 

Pada film Surga Yang Tak Dirindukan lebih fokus tentang hubungan keluarga dan pada 

dasarnya film tersebut cerita tentang cinta. Kedua, melakukan observasi dan bertanya 

kepada pasangan-pasangan yang telah menikah dan hal-hal dan masalah-masalah 

seperti apa yang biasa mereka hadapi setelah menikah dan itu dicoba di aplikasikan 

pada karakter Prasetya.78        

5. Laudya Cintya Bella (Arini) 

Karakter Arini dalam film Surga Yang Tak Dirundukan merupakan sosok 

wanita yang aktif, wanita yang dinamis, wanita yang cinta sekali dengan anak kecil, 

wanita yang lebiih mikirin perasaan orang lain dibandingkan perasaannya sendiri, dan 

perempuan yang lebih menerima kenyataan.  

Mendalami karakter menjadi Arini itu pastinya baca skenario beberapa kali, 

setelah baca baru dapat karakternya lalu dibantu juga dengan sutradara dan lawan 

mainnya yang luar biasa. Dan ditambah juga dengan lokasi yang langsung syuting di 

Yogyakarta jadi seperti berasa orang Yogyakarta. Banyak sekali pelajaran yang dapat 

                                                           
78 Youtube, Surga Yang Tak Dirindukan, Official Behind The Scene.   
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diambil dari sini karena film ini juga adalah film pertama setelah berhijab jadi serasa 

lebih dalam untuk memerankan karakter Arini.79 

6. Tanta Giting (Hartono) 

Pada film Surga Yang Tak Dirinduka karakter Hartono merupakan seorang 

laki-laki karier. Hartono selalu menjaga kariernya, bisnisnya, dan lebih mementingkan 

kesempatan untuk mendapat uang dan kadang-kadang tidak memikirkan hal-hal yang 

lain.  

Pada film Surga Yang Tak Dirindukan yang dapat dipelajari adalah tentang 

emosi manusia, tentang dunia percintaan dan persahabatan, dan semoga film ini tidak 

hanya memberikan pelajaran tetapi juga dapat menghibur.  

7. Kemal Palevi (Amran) 

Pada film Surga Yang Tak Dirindukan karakter Amran merupakan seseorang 

laki-laki yang termasuk mendukung poligami. Bagaimana dalam film tersebut ketika 

Prasetya melakukan poligami Amran selalu mendukung dan lebih dewasa. Namun 

pada sisi yang lain Amran masih kental dengan karakter Kemalnya yang aslinya lebih 

jail.  

Pengalaman berharga dalam film Surga Yang Tak Dirindukan adalah bekerja 

sama dengan cru-cru yang telah membuat film yang penontonnya banyak di Indonesia 

dan ketika diajak terlibat dalam film Surga Yang Tak Dirindukan merasa senang karena 

itu merupakan pengalaman tersendiri. Dan untuk belajar juga di lokasi syuting tentang 

bagaimana menangani suatu pembuatan film dengan cara yang profesional.  
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8. Hj. R.A.Y. Sitoresmi (Sulastri/ Ibu Arini) 

Peran Sulastri pada film Surga Yang Tak Dirindukan menggambarkan seorang 

ibu yang sudah cukup matang dalam menghadapi segala peristiwa kehidupan, dan 

kemudian itulah yang dijadikan sarana untuk memberikan nasehat pada saat anaknya 

berada di dalam posisi sebagaimana peristiwa kehidupan dirinya sendiri. 

Surga Yang Tak Dirindukan merupakan hasil dari kerja kolektif yang cukup 

baik karena tiada ketegangan yang terjadi di dalam pembuatan film ini. Semua santai, 

di antara pemain-pemain juga memilki komunikasi yang cukup bagus tiada hambatan 

psikologis antara yang senior dan yang junior.80 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. KESIMPULAN 

Setelah mengamati dan menganalisis bab sebelumnya, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Film Surga Yang Tak Dirindukan merupakan film yang bergenre drama serta 

menyuguhkan rasa cinta terhadap pasangan, keluarga agar selalu setia, saling 

menghargai satu sama lain, memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap 

keluarga dan anak-anak. Pesan-pesan moral yang ada di dalamnya adalah 

tolong menolong, persahabatan, luka hati perempuan, cinta seorang ibu kepada 

anaknya, arti keikhlasan, penghargaan istri terhadap suami, kasih sayang anak 

yang dapat mempersatukan mereka, penghargaan suami terhadap istri, 

keikhlasan menerima takdir, dan perempuan tangguh. Itulah beberapa pesan-

pesan moral yang sangat kental dalam film Surga Yang Tak Dirindukan.  

2. Pandangan masyarakat terhadap film Surga Yang Tak Dirindukan secara 

umum film ini adalah film yang cukup bagus dari segi karya karena telah 

menghadirkan alur cerita yang sangat dramatis dan telah berhasil mengugah 

perasaan perempuan utamanya sebagai penonton, dan memiliki nilai-nilai 

fenomena sosial yang kerap dialami oleh masyarakat yang terkait tentang 

poligami. Film ini terlalu idealis karena telah menampilakan seorang 

perempuan yang mampu menerima sepenuhnya poligami yang dilakukan oleh 

suaminya dan apabila dilihat pada kehidupan yang nyata tiada perempuan yang 
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sehebat ini yang mampu menerima sepenuhnya praktek poligami yang 

dilakukan oleh suaminya.    

 

B. IMPLIKASI PENELITIAN 

1. Untuk sutradara diharapkan dapat mempertahaankan bahkan membuat film 

yang sesuai dengan kehidupan nyata, yang di tulis dalam buku. 

2. Untuk para masyarakat, semoga film Surga Yang Tak Dirindukan dapat 

memberikan pelajaran dan inspirasi utamanya laki-laki agar dapat belajar dari 

film ini bahwa sebenarnya poligami adalah praktek yang sangat tidak 

diinginkan dalam kehidupan perempuan. Khususnya perempuan agar dapat 

menjaga suaminya, melipat gandakan kesabaran, memurnikan keikhlasan, 

membangun kesiapan akan takdir Allah yang kita tidak tahu apapun warnanya. 

3. Untuk para penikmat film, hendaknya dapat memilih film-film yang memang 

patut untuk ditonton. Karena sekarang ini terlalu banyak film yang bertemakan 

Cinta tetapi berujung pada pornografi. Cobalah untuk menonton film-film 

yang lebih layak dan memiliki banyak pesan moral di dalamnya. 

4. Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan. Untuk itu penulis menghimbau 

kepada mahasiswa lain yang berminat untuk meneliti film dan semiotik 

hendaknya lebih memahami konsep tersebut sehingga dalam menganalisa data 

dan menghasilkan data yang akurat.  
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