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ABSTRAK 
 

Nama : Andi Mutmainnah 

NIM  : 50500115045 

Judul : Persepsi Mahasiswa Jurnalistik terhadap Unsur Kekerasan dalam 

Film Marlina Sipembunuh Dalam Empat Babak. 

Penelitian ini berjudul Persepsi mahasiswa jurnalistik terhadap unsur 

kekerasan dalam film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa jurnalistik 

UIN Alauddin terhadap tayangan film yang mengandung unsur kekerasan. Apaka

h mahasiswa memepersespsikannya sebagai tayangan yang baik atau tidak. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif-

deskriptif. Metode penelitian yang digunakan yaitu pengumpulan data dengan 

melakukan survei menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Teknik 

analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan tiga tahap 

yaitu Uji frekuensi, Uji Validitas, dan Uji Reliabilitas dan untuk pengolahan data 

peneliti menggunakan Aplikasi SPSS Versi 24. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahasiswa Jurnalistik UIN 

Alauddin mempersepsi tayangan Film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak 

adalah tayangan yang mengandung unsur kekerasan. Mahasiswa Jurnalistk UIN 

Alauddin melihat bahwa terdapat unsur kekerasan pada perilaku pemeran dalam 

Film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak. Mereka menilai bahwa Film 

Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak mengandung unsur kekerasan pada 

konten cerita, perilaku pemeran, dan bahasa yang digunakan. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah penonton sebaiknya lebih berhati-

hati lagi saat mencerna pesan dalam film, seperti halnya film Marlina Si 

Pembunuh Dalam Empat Babak yang banyak sekali mengandung unsur kekerasan 

didalamnya Masyarakat diharuskan memiliki kematangan psikologi atau 

kepribadian dalam 

melakukan sesuatu, seseorang bisa dikatakan mempunyai kematangan kepribadian

apabila ia mampu mengaktualisasikan atau menempatkan dirinya dengan kemamp

uan yang dimilikinya serta memanfaatkan secara penuh bakat, kapasitas dan poten

si yang ada pada dirinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di zaman sekarang ini, media massa berperan penting bagi kehidupan 

manusia, dengan adanya media massa  masyarakat semakin terbantu, terkhusus 

dalam proses penyampaian pesan dan informasi. Media massa merupakan sarana 

penyampaian komunikasi dan informasi secara massal dan dapat diakses oleh 

masyarakat secara luas pula.
1
 

Segala informasi yang dibutuhkan masyarakat hampir semuanya sudah 

bisa di dapatkan di media massa. Selain berfungsi sebagai alat penyampaian 

informasi, media massa sekarang ini juga berfungsi sebagai alat untuk 

menghilangkan rasa jenuh dan bosan yang mengandung unsur hiburan antara lain 

majalah, televisi, film dll. 

Saat ini salah-satu media massa yang paling banyak digunakan oleh 

khalayak dilihat dari konteks mengiburnya adalah film. Tidak sedikit masyarakat 

indonesia memilih berkunjung ke bioskop hanya untuk menonton sebuah film 

sebelum film tersebut bisa di akses di internet dan disiarkan  di televisi. 

Kepala badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan 

industri perfilman di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Pada akhir 2015, 

jumlah penonton bioskop hanya mencapai 16,2 juta penonton. Pada 2016, 

jumlahnya naik lagi menjadi 37,2 juta penonton, sebelum akhirnya menembus 

angka 42,7 juta penonton. Dan hingga akhir tahun jumlah penonton bioskop di 

Tanah Air akan mencapai lebih dari 50 juta penonton.
2
 

 

                                                             
1
 Apriadi Tamburaka, “Agenda Setting Media Massa”,( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2012), h. 13. 
2
Yanita Petriella, “Penonton Bioskop Diproyeksi Tembus 50 Juta Orang”, 

http://m.bisnis.com/finansial/read/20180814/12/828019/tahun-ini-penonton-bioskop-diproyeksi-

tembus-50-juta-orang- diakses pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 02:15. 
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Gambar 1.1Jumlah Penonton Bioskop Indonesia. 

 

 

Sumber: Data grafik jumlah penonton bioskop di Indonesia, 2018 

Dibanding dengan media komunikasi yang lain film memiliki keunggulan 

tersendiri. Karena selain audio yang dapat didengar film juga disuguhkan dengan 

visual yang dapat dilihat, sehingga penyampaian pesan yang terkandung di dalam 

film lebih kuat. Semakin diminatinya film sebagai salah satu penyampaian pesan 

informasi, maka semakin banyak juga Production House (PH) yang berlomba-

lomba menghasilkan film dengan sebuah alur cerita yang berpengaruh pada 

kualitas film itu sendiri. Selain film yang mengandung pesan positif yang 

bermanfaat bagi penonton, tak sedikit juga film yang menayangkan pesan yang 

cenderung bersifat negatif dan di kuatirkan akan membahayakan audience, jika 

disalah artikan dan diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata. Seperti diskriminasi, 

tindak kriminal, dan kekerasan. 

Fungsi informasi pada media massa sering kali dikesampingkan oleh para 

pembuat film, dimana sering kali informasi yang berkaitan dengan budaya, 

pendidikan serta lainnya, kurang di tonjolkan dalam alur cerita film tersebut, 

tentunya hal ini tidak memberikan manfaat bagi masyarakat yang menonton, 

sering kali fungsi hiburan lebih ditonjolkan dalam sebuah film, dimana sutradara 
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film lebih cenderung memanfaatkan public figure lebih dominan pada alur cerita 

film.
3
 

Selama ini realitas perempuan ditampilkan di media massa sering kali 

menjadi topik utama. Perempuan dalam ranah perfilman indonesia sering kali 

menjadi tema yang sangat menarik untuk diangkat ke layar lebar. Hal tersebut 

dapat kita jumpai di berbagai media massa, contohnya saja pada sebuah film. 

Namun terkadang perempuan digambarkan identik dengan kelemahan dan 

ketertindasan, diposisikan sebagai orang yang selalu kalah, dan sebagai pelengkap 

kaum laki-laki. Tak sedikit peran perempuan dalam sebuah film digambarkan 

sebagai korban kekerasan seperti, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 

kekerasan seksual, pelecehan, pembunuhan, perdagangan perempuan dll. 

Tindakan kriminal bisa terjadi pada siapa saja dimana saja dan kapan saja. 

Dari semua negara, baik negara berkembang sampai negara maju pun, tidak luput 

dari adanya tindakan kriminal yang terjadi pada kehidupan sehari-hari ini 

membuat para seniman film terinspirasi untuk menampilkan sosok pelaku 

kriminal dan kejahatannya ke dalam film. Perilaku kriminal ini tidak hanya 

berperan sebagai sosok antagonis, tetapi juga ada yang dijadikan protagonis 

dengan berbagai macam motif pribadi di baliknya.
4
 

Kekerasan yang terkandung dalam film adalah segala sesuatu bentuk 

kekerasan baik verbal maupun nonverbal ataupun dalam bentuk tekanan 

psikologis. 

Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler dalam Santoso  mengatakan 

bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang 

terbuka (overt) dan tertutup (covert), atau yang bersifat menyerang (offensive) dan 

bertahan (deffensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh 

karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: 

                                                             
3 Greyti Eunika Sugianto, Elfie Mingkid, Edmon R. Kalesaran, “Persepsi Mahasiswa 

Pada Film Senjakala Di Manado”, e-journal “Acta Diurna” Volume VI. No. 1. Tahun 2017, h. 3. 
4
 Maila Erfania, Skripsi, Pesan Kriminal Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak 

( Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019 ), 3. 
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1. Kekerasan terbuka. Kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian, 

pemukulan, pengrusakan, cacian, makian, dan lain sebagainya. 

2. Kekerasan tertutup. Kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, 

seperti perilaku mengancam. 

3. Kekerasan agresif. Kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan, tetapi untuk 

mendapatkan sesuatu, seperti pemalakan. 

4. Kekerasan defensif. Kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan 

diri, seperti tindakan seseorang yang balas memukul apabila ia dipukul. 
5
 

Film yang menjadi perhatian peneliti untuk dikaji muatan kekerasannya 

adalah “Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak” 

Gambar 1.2 Sampul film Marlina si pebunuh dalam empat babak

 
Sumber: Poster film marlina si pembunuh dalam empat babak. 

 

Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang janda muda yang 

bernama Marlina yang ditinggal suaminya meninggal. Dan suatu hari sekawanan 

                                                             
5 Dhimas Cesar Atma Yuritsa, skripsi: “Persepsi Remaja Terhadap Unsur Kekerasan 

Dalam Sinetron di Televisi” ( Bogor : IPB, 2011), Hal. 21. 
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tujuh perampok mendatangi rumah Marlina dan mengancam nyawa, harta, dan 

juga kehormatan Marlina di hadapan suaminya yang sudah berbentuk mumi 

duduk di pojok ruangan. Janda muda yang awalnya terlihat kalem  dan lugu ini 

tiba-tiba berubah menjadi seorang perempuan yang ganas dan brutal. Untuk 

membalaskan dendamnya kepada para penindasnya Marlina meracuni sekawanan 

perampok serta memenggal kepala salah satu dari perampok yang merupakan bos 

dari sekawanan perampok tersebut untuk dibawanya ke kantor polisi. Harapan dan 

kenyataan berbanding terbalik setelah Marlina sampai dikantor polisi, bukan 

keadilan yang ia dapat melainkan intimidasi dan kurangnya respon aparat 

terhadap laporan Marlina. 

Marlina si pembunuh dalam empat babak adalah salah satu film layar lebar 

yang di rilis pada tahun 2015, film ini juga banyak mendapatkan penghargaan 

sebagai kategori Film Cerita Panjang Terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia 

(FFI) 2018. Dan memborong pala citra untuk beberapa kategori, seperti pemeran 

utama terbaik, pemeran pendukung terbaik dan masih banyak lagi. Meski 

mendapat banyak penghargaan namun didalam film ini tardapat beberapa adegan 

yang berbau unsur kekerasan terkhusus pada perempuan. Marlina si pemb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

unuh empat babak sebagai salah-satu film yang baru saja di tayangkan juga tidak 

jarang menampilkan ucapan-ucapan dan tindakan yang sarat dengan unsur 

kekerasan dan terkesan kurang beretika. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Persepsi Mahasiswa Jurnalistik FDK UIN Alauddin 

Terhadap Unsur Kekerasan dalam Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat 

Babak” Adapun alasan signifikan peneliti memilih film ini: Pertama, calon 

peneliti melihat bahwa sosok Marlina dalam film ini adalah seorang janda yang 

mendapatkan kekerasan, terkhusus kekerasan seksual oleh tujuh kawanan 

perampok. Marlina adalah sosok perempuan pemberani yang dengan berani 

melakukan perlawanan terhadap perampok yang mengancam nyawa, harta dan 

kehormatanya.Kedua, peneliti memandang bahwa film Marlina Si Pembunuh 
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Dalam Empat Babak menyajikan bentuk ketidakadilan gender dengan adanya 

perlakuan kekerasan fisik. 

Adapun alasan peneliti memilih mahasiswa Jurnalistik Fakultas Dakwah 

dan komunikasi sebagai subjek/sasaran penelitian karena berdasarkan prasurvei 

yang dilakukan peneliti di ketahui mahasiswa jurnalistik yang telah menonton 

film ini telah melebihi batas minimal sampel dalam sebuah peneltian kuantitatif 

yaitu minimal 30 orang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah persepsi mahasiswa 

jurnalistik terhadap unsur kekerasan dalam film Marlina Si Pembunuh Dalam 

Empat Babak” ? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu persepsi 

terhadap unsur kekerasan pada film “Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak” 

.Defenisi operasional variabel penelitian dalam penelitian merupakan bentuk 

operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi defenisi 

konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan ( bagaimana cara 

mengukur) dan penilaian alat ukur.
6
 

1. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan- 

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Persepsi yang di maksud adalah persepsi yang di 

dapatkan dari responden setelah menonton film Marlina Si Pembunuh 

Dalam Empat babak. 

2. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, 

pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau 

                                                             
6
 Syofian Siregar, “Statistika Deskriftif untuk Penelitian” (Cet. V; Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2016), h. 112. 



7 
 

 
 

dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, 

dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap 

sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang 

terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga 

mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang 

merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil 

dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang. 

Hal ini yang dimaksud adalah semua unsur kekerasan dalam film “Marlina 

si pembunuh dalam empat babak”, verbal, dan non verbal. 

a. Kekerasan Verbal: kekerasan yng dilakukan lewat kata-kata. 

Contohnya: membentak, memaki, menghina, menjuluki, 

meneriaaki, memfitnah, menyebar gosip, menuduh, menolak 

dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan umum dengan 

lisan dll. 

b. Kekerasan Nonverbal: yaitu jenis kekerasan yang kasat mata. 

Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik 

antara pelaku denga korbannya. Contohnya: menampar, 

menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, 

melempar dengan barang, dll. 

3. Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di 

suatu tempat tertentu. Yang di maksud film ini adalah film Marlina Si 

Pembunuh Dalam Empat Babak. 

D. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu yang cukup berhubungan dengan penelitian 

ini, sehingga bisa dijadikan referensi pendukung bagi peneliti diuraikan dalam 

uraian berikut. 
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1. Penelitian dilakukan oleh Dhimas Cesar Atma Yuritsa dengan judul 

skripsi “Persepsi Remaja Terhadap Unsur Kekerasan dalam Sinetron Di 

Televisi”, Dhimas Cesar Atma Yuritsma  merupakan mahasiswa Jurusan 

Departamen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 

Universitas Institut Pertanian Bogor tahun 2011. Dalam penelitiannya 

dapat di simpulkan bahwa Remaja Karang Taruna “ANTASARI” yang 

menjadi responden dalam penelitian merasa kurang senang dengan 

tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dan sebagian besar 

berpendapat bahwa tayangan yang mengandung unsur kekerasan di 

televisi merupakan tayangan yang tidak mendidik. 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Maila Erfania dengan judul skripsi “Pesan 

Kriminal Film Marlina Sipembunuh dalam Empat Babak”, Maila Erfania 

merupakan mahasiswi ilmu komunikasi Kepada Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya Guna tahun 2019. Dalam penelitian ini peneliti 

mengupas tentang makna pesan kriminal dalam film tersebuy, maka dapat 

dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan atas penelitian ini. Adanya 

petanda dan penanda pesan kriminal dalam film ini terlihat pada adegan - 

adegan pada film, dimana petanda dan penanda ini berupa gambar dan 

suara yang menghasilkan makna konotasi dan denotasi. Makna denotasi 

dan konotasi pada adegan dalam film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat 

Babak menunjukkan adanya makna pesan kriminal dari adegan-adegan 

tersebut . 

3. Penelitian dilakukan oleh Greyti Eunika Sugianto, Elfie Mingkid, dan 

Edmond R. Kelesaran dengan judul “Persepsi Mahasiswa pada Film 

Senjakala Di Manado”, tahun 2017. Dalam penelitian ini dapat di tarik 

kesimpulan sebagaia berikut: 

Pertama, secara keseluruhan film senjakala di Manado belum 

mendapatkan tanggapan yang begitu baik oleh mahasiswa jurusan ilmu 

komunikasi fispol Unsrat Manado, dimana ada beberapa hal yang masih perlu 
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ditingkatkan lagi berkaitan dengan fungsi film sebagai salah satu media massa 

yang masih di minati oleh masyarakat luas. 

Kedua, isi pesan dalam film yang menonjolkan fungsi informatif dan 

fungsi edukasi dari Film Senjakala Di Manado, masih kurang menonjolkan, film 

tersebut masih kurang memberikan fungsi secara edukasi bagi para penonton, 

khususnya mahasiswa ilmu komunikasi, paling dominan fungsi yang ditonjolkan 

pada film tersebut adalah fungsi hiburan saja. 

Ketiga, isi pesan yang disampaikan pada film Senjakala Dimanado, 

berkaitan dengan pariwisata daerah, masih kurang di tonjolkan dalam film 

tersebut. Belum mengexplorasi potensi wisata yang fenomenal yang ada di 

propinsi Sulawesi Utara. 

Keempat, nilai Budaya orang Manado film senjakala di Manado sering 

cukup terlihat pada film ini, melalui cara hidup, kebiasaan orang manado dalam 

keseharian tergambar dalam cerita film ini. 

Kelima, hal-hal yang baik masih kurang di tonjolkan pada film tersebut. 

Dimana masih ada beberapa adegan yang kurang baik masih di sajikan pada film 

tersebut, diantaranya adalah kebiasaan pemabuk, dan juga hura-hura, 

menghamburkan uang serta hubungan gelap. Hal-hal yang tidak baik masih 

banyak atau sering di tonjolkan pada film tersebut. Antara lain adalah kebiasaan 

minum alcohol, kemudian kebiasaaan hidup hura-hura dan sebagainya. 

Keenam, faktor yang menonjol dan menjadi perhatian penonton dan 

masyarakat pada film senjakala di Manado ini adalah artis. Yang kebanyakan 

berdarah Manado, kemudian lagu sountrack film menjadi daya Tarik tersendiri 

bagi penonton, Karena di nyanyikan oleh penyanyi berdarak Manado (Once 

Mekel). Faktor Cerita /Latar belakang film, menjadi daya Tarik paling utama dari 

film ini. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
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No 
Judul 

Skripsi 

Perbedaan Penelitian Persamaan 

Penelitian Penelitian Terdahulu Penelitian Peneliti 

1 Persepsi 
Remaja 

Terhadap 

Unsur 

Kekerasan 

Dalam 

Sinetron 

Di 

Televisi 

1. Teknik pengambilan 
sampel 

menggunakan 

purposive sampling. 

2. Subjek penelitian 

adalah Remaja 

Karang Taruna 

“ANTASARI”  di 

Bogor. 

1. Teknik 
pengambilan sampel 

menggunakan 

sampel jenuh. 

2. Subjek penelitian 

adalah Mahasiswa 

Jurnalistik Fakultas 

Dakwah dan 

Komunikasi UIN 

Alauddin. 

 

1.Membah
as tentang 

bagaimana 

persepsi 

terhadap 

unsur 

kekerasan 

dalam 

media 

massa. 

 

2 Pesan 

Kriminal 

Film 

Marlina 

Sipembun

uh dalam 

Empat 

Babak 

1. Menggunakan 

metode penelitian 

Analisis 

semiotika  model 

Roland Barthes. 

2. Subjek penelitian 

Film Marlina si 

pembunuh dalam 

empat babak. 

1. Menggunakan 

metode penelitian 

survei dengan 

menggunakan 

kuesioner. 

2. Subjek penelitian 

adalah Mahasiswa 

Jurnalistik Fakultas 

Dakwah dan 

Komunikasi UIN 

Alauddin. 

 

1. 

Mengguna

kan Objek 

penelitian 

yang 

sama. 

3 Persepsi 

Mahasisw

a Pada 

Film 

Senjakala 

Di 

Manado 

1. Subjek penelitian 

Mahasiswa Jurusan 

Ilmu Komunikasi 

Fispol Unsrat 

1.Subjek penelitian 

adalah Mahasiswa 

Jurnalistik Fakultas 

Dakwah dan 

Komunikasi UIN 

Alauddin. 

 

1.Menggu

nakan 

Teori Uses 

and 

gratificatio

n. 

Sumber : Hasil data sekunder peneliti, 2020 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan adanya penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui persepsi mahasiswa jurnalistik perempuan tehadap unsur 

kekerasan dalam film Marlina si pembunuh empat babak. 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

Harapan peneliti bahwa penulisan skripsi ini agar kiranya dapat beguna 

untuk : 

a. Manfaat Akademis 

Menurut peneliti, hasil dari penelitian ini kelak dapat dijadikan 

sebagi informasi dan dokumentasi ilmiah untuk perkembangan penelitian 

ilmu pengetahuan terutama di bidang komunikasi. 

a. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapan membawa wawasan baru khususnya bagi 

peneliti maupun mahasiswa juga masyarakat tentang bagaimana persepsi 

mahasiswa terhadap tayangan. Dan berguna sebagai bahan referensi dalam 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Type here] 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Media Massa 

1. Pengertian Media massa 

Menurut Hafied Cangara, media massa adalah alat yang digunakan dalam 

penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan 

televisi.
7
 

Menurut Leksikon Komunikasi (Pradya Paramita), media massa adalah 

sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas 

misalnya radio, televisi, dan surat kabar. 

Kata media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti tengah atau 

perantara. Massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok, 

kumpulan, atau orang banyak. Dengan demikian, pengertian media massa adalah 

perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama 

lain. Yang termasuk media massa atau sarana komunikasi massa adalah surat 

kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Kelima jenis media massa itu dalam 

literatul lama dikenal dengan sebutan The Big Five of Mass Media (Lima Besar 

yang diarahkan kepada orang banyak) channel of mass communication. 
8
 

 

 

 

                                                             
7 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2004),h. 122. 
8 Asep Syamsul, “Media Massa: Pengertian, Karakter, Jenis, dan Fungsi”, 

https://romeltea.com/media/massa makna- karakter- jenis dan fungsi/,.Diakses pada tanggal 15 

Maret 2019, pukul 10:00. 
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2. Karakteristik Media Massa 

Adapun Karakteristik media massa ialah : 

a. Bersifat melembaga, artinya puhak yang mengelola media terdiri dari banyak 

orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian 

informasi. 

b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan 

terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau toh terjadi reaksi atau 

umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda. 

c. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, 

karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, di mana 

informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama. 

d. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, 

dan semacamnya. 

e. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana 

saja tapa mengenal usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.
9
 

3. Jenis- jenis Media Massa 

a. Media Cetak 

Dalam bahasa inggris, cetak, yang berkaitan dengan produksi media cetak, 

ialah press.Press berarti : mesin untuk mencetak buku, media, surat kabar. 

Adapun the press ialah surat kabar,media, dan juga di dalamnya para wartawan, 

termasuk wartawan dan jurnalis (editor) media elektronika baik radio maupun 

talevisi. Sementara kata “pers” sendiri berarti: 

1) Usaha percetakan dan penerbitan, 

2) Usaha pengumpulan dan penyiaran berita, 

3) Pernyiaran berita melalui surat kabar, media, dan radio.
10

 

                                                             
9 Hafied Cangara, “Pengantar Ilmu Komunikasi”, h. 122. 
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b. Media Online 

Per definisi, media online (online media)- disebut juga cybermedia (media 

siber), internet media (media internet), dan new media (media baru)- dapat 

diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs web (website) internet. 

Media online bisa dikatakan sebagai media “generasi ketiga” setelah 

media cetak (printed media)- koran, tabloid, majalah, buku- dan media elektronik 

(electronic media)- radio televisi, dan film/video. 

Media online merupakan produk jurnalistik online atau cyber journalisme 

yang didefnisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan 

didistribusikan melalui internet”.
11

 

B. Film 

1. Pengertian Film 

Menururt Gatot Prakosos film adalah gambar hidup, hasil dari seonggok 

seluloid, yang diputar dengan mempergunakan proyektor dan ditembakkan ke 

layar,yang dipertunjukkan di gedung bioskop.
12

 

Pesan-pesan komunikasi massa akan dapat dikomsumsikan oleh 

masyarakat dengan jumlah banyak, maka dalam prosesnya memerlukan media 

dan salah satunya adalah film. Film mempunyai fungsi sebagai media massa 

memiliki kapasitas untuk membuat pesan yang sama secara serempak dan 

mempunyai sasaran yang beragam dari agama, etnis, status, umur, dan tempat 

tinggal.
13

 

Menururt Liliweri film merupakan media elektronik paling tua daripada 

media lainnya, apalagi film telah berhasil mempertunjukkan gambar-gambar 
                                                                                                                                                                       

10 Masri Sareb Putra, “Media Cetak Bagaimana Merancang dan Memproduksi” (Jakarta: 

Graha Ilmu, 2007), h. 5. 
11 Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Online, h. 30. 
12 Khomisahrial Romli, “Komunikasi Massa” (Jakarta : PT Grasindo, 2016), h. 97. 
13 Khomisahrial Romli, “Komunikasi massa”, h. 101. 
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hidup yang seolah- olah memindahkan realitas ke atas layar besar. Keberadaan 

film telah diciptakan sebagai salah satu media komunikasi massa yang benar – 

benar disukai bahkan sampai sekarang. Lebih dari 70 tahun terakhir ini film telah 

memasuki kehidupan umat manusia yang sangat luas lagi beraneka ragam. 

Film adalah fenomena sosial, psikologi, dan estetika yang kompleks yang 

merupakan dokumen yang terdiri dari cerita dan gambar yang diiringi kata-kata 

dan musik. Sehingga film merupakan produksi yang multi dimensional dan 

kompleks. Kehadiran film di tengah kehidupan manusia dewasa ini semakin 

penting dan setara dengan media lain. Keberadaannya praktis, hampir dapat 

disamakan dengan kebutuhan akan sandang pangan. Dapat dikatakan hampir tidak 

ada kehidupan sehari – hari manusia berbudaya maju yang tidak tersentuh dengan 

media ini.
14

  

Effendy mengemukakan bahwa teknik perfilman, baik peralatannya 

maupun pengaturannya telah berhasil menampilkan gambar – gambar yang 

semakin mendekati kenyataan. Dalam suasana gelap dalam bioskop, penonton 

menyaksikan suatu cerita yang seolah-olah benar – benar terjadi dihadapannya.
15

 

Gagasan untuk menciptakan film adalah dari para seniman pelukis. 

Dengan ditemukannya cinematography telah minimbulkan gagasan kepada 

mereka untuk menghidupkan gambar - gambar yang mereka lukis. Dan lukisan – 

lukisanitu bias menimbulkan hal yang lucu dan menarik, karena dapat disuruh 

memegang peran apa saja , yang  tidak mungkin diperankan oleh manusia. Si 

tokoh dalam film kartun dapat dibuat menjadi ajaib, menghilang menjadi besar 

atau menjadi kecil secara tiba – tiba.
16

 

Film dianggap punya pengaruh lebih kuat terhadap khalayak-nya 

ketimbang media lain. Meskipun berbagai penelitian tidak mendapatkan buktinya, 

                                                             
14

 Greyti Eunika Sugianto, Elfie Mingkid, Edmon R. Kalesaran, “Persepsi Mahasiswa 

Pada Film Senjakala Di Manado”, e-journal “Acta Diurna” Volume VI. No. 1. Tahun 2017, h. 9 
15

 Onong uchjana effendy, “Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi” (Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, 2000), h.207. 
16

 Onong uchjana effendy, “Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi”,  h. 211-216. 
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dugaanbahwa film menguaai khalayaknya tida juga hilang. Isi dan teknik 

pembuatan film memang sedemikian rupa sehingga mengikat perhatian 

penontonnya. 
17

 

2. Jenis- jenis Film 

Perkembangan film sampai saat ini mempunyai beberapa jenis, 

diantaranya sebagai berikut. 

a. Film cerita 

Film cerita adalah film yang di dalamnyaterdapat atau dibangun dengan 

sebuah cerita.  Film cerita mempunyai waktu penayangan yang berbeda-beda, 

lebih jelasnya yaitu: pertama, film cerita pendek, film ini berdurasi dibawah 60 

menit. Film cerita pendek di produksi oleh mahasiswa perfilman dan pembuat 

film yang ingin melihat kualitas dari film. 

Kedua, film cerita panjang, yaitu film yang berdurasi lebih dari 60 menit. 

Bahkan, ada film yang berdurasi sampai 120 menit, misalnya film india. 

b. Film Berita 

Film Berita adalah film mengenai fakta atau peristiwa yang benar-benar 

terjadi. Film berita sangat membantu publik untuk melihat peristiwa yang 

sedang terjadi. 

c. Film dokumenter 

Menurut Gatot Prakoso, yaitu sebuah film yang menggambarkan kejadian 

nyata, kehidupan dari seseorang, suatu periode dalam kurun sejarah, atau 

mungkin sebuah rekaman dari suatu cara hidup makhluk, dokumenter rangkum 

perekaman fotografi berdasarkan kejadian nyata dan akurat. 

                                                             
17

 William L. Rivers, et.al dan jay W. Jensen Theodore Peterson oleh Haris Munandar & 

Duddy Priatna “Media massa & masyarakat modern” ( Jakarta : Kencana, 2003), h. 291. 
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Menurut Onong, titik berat dalam film dokumenter adalah fakta atau 

peristiwa yang terjadi. Bedanya dengan film berita adalah bahwa film berita 

harus mengenai sesuatu yang memepuanyai nilai-nilai verita (nes value) untuk 

dihidangkan pada penonton apa adanya dan dalam waktu yang sangat tergesa-

gesa. Karena itu, mutunya ering tidak memuaskan. Sedangkan untuk membuat 

dokumenter dapat dilakukan dengan pemikiran dan perencanaan yang matang. 

d. Film kartun 

Film kartun adalah film yang menghidupan gambar-gambar yang telah di 

lukis. Terdapat tokoh dalam film kartun. Dalam pembuatan film kartun yang 

terpenting adalah seni lukis. 

Pesan- pesan komunikasi massa akan dapat dikomsumsi oleh masyarakat 

dengan jumlah banyak, maka dalam prosesnya memerlukan media dan salah 

satunya adalah film.
18

 

3. Unsur – Unsur Film 

Film terbagi menjadi dua unsur yaitu, unsur naratif dan unsur sinematik. 

Kedua unsur tersebut saling berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk 

sebuah film. 

a. Unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan diolah. 

Dalam film, unsur naratif adalah perlakuan seorang pembuat film terhadap 

cerita film itu sendiri. Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema 

film dan film yang dibuat selalu memiliki unsur naratif. Pada unsur naratif ini 

terbagi menjadi 5 elemen yakni, tokoh, konflik, masalah, lokasi, waktu. Elemen-

elemen tersebut saling berinteraksi dan berkesinambugan satu sama lain untuk 

membentuk sebuah jalinan peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan. 

                                                             
18 Khomisahrial Romli, “Komunikasi Massa” (Jakarta : PT Grasindo, 2016), h. 99-100. 
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b. Unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk mengolahnya. 

Unsur sinematikm ini merupakan aspek-aspek teknik pembuatan film, 

pada unsur ini terbagi menjadi 4 elemen yakni : mise-en scene, sinematografi, 

editing dan suara. Mise-en-scene adalah segala hal yang berada didepan kamera. 

sinematografi adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan 

kamera dengan objek yang diambil. Editing adalah transisi sebuah gambar (shot) 

lainnya. Sedangkan suara adalah segala hal dalam film yang mampu kita tangkap 

melalui indera pendengaran. Seluruh unsur sinematik tersebut saling terkait satu 

sama lain untuk membentuk unsur sinematik secara keseluruhan.
19

 

C. Kekerasan 

1. Pengertian Kekerasan 

Kekerasan dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau hal 

yang keras, paksaan. Jadi, terlihat adanya unsur paksa dengan kekerasan yang 

sangat dominan. Hadiwardoyo seperti dikutip Sudarsono, dalam Marliana, secara 

sederhana mengatakan bahwa kekerasan adalah tindakan yang memaksa secara 

fisik dan psikis, sehingga dapat menimbulkan penderitaan terhadap banyak orang 

yang tidak bersalah. Kekerasan disini ditekankan pada perilaku antar manusia 

secara fisik dan psikis. 

Untuk itu Allah swt memerintahkan  kepada kita untuk berperilaku lemah 

lembut sesama manusia sebagaimana dalam QS. Al- Imran (3: 159): 

ىاْ مِهۡ حَىۡلكَِۖۡ فٱَعۡفُ عَىۡهُ  ِ لِىتَ لَهمُۡۖۡ وَلَىۡ كُىتَ فَظًّّا غَلِيظَ ٱلۡقلَۡبِ لَوَفَضُّ هَ ٱللَّه مۡ وَٱصۡتغَۡفرِۡ لَهمُۡ وَشَاوِرۡهمُۡ فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّ

لِيهَ  فيِ ٱلَۡۡمۡ  َ يحُِبُّ ٱلۡمُتَىَكِّ ِِۚ إنِه ٱللَّه  ٥١رِۖۡ فَإذَِا عَزَمۡتَ فَتَىَكهلۡ عَلىَ ٱللَّه

Terjemahnya : 

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

                                                             
19

 Maila Erfania, skripsi: “Pesan Kriminal Film Marlina sipembunuh Dalam Empat ” ( 

Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), h.33. 
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menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan 

itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya."
20

 

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk berperilaku lemah Lembut  dan 

menjalakankan perintah kasih sayang sesama manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa.  

Muhammad quraish shihab mejelaskan bahwa ayat 159 surat ali imran ini 

mengimplisitkan syarat-syarat seorang pemimpin yang akan berhasil dalam 

bermusyawarah. Pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati 

keras. Menurut musaffir ini, mitra musyawarah akan menjauh jika sesorang 

pemimpin bersikap tidak sesuai dengn disebutkan tadi.sikap yang kedua yang 

harus dimiliki pemimpin agar berhasil dalam musyawarah adalah memberi maaf 

dan membuka lembaran baru dalam berinteraksi dengan mereka yang telah 

melakukan kesalahan. Hal ini perlu dilakukan karna musyawarah selalu 

membutuhkan pihak lain dan kecerahan pikiran dalam hati yang pemaaf. Terakhir 

musyawarah tidak hanya membutuhkan logika dan akal sehat tetapi juga 

hati.quraish shihab menekankan bahwa hati yang sehatlah yang bisa menekankan 

sesuatu pendapat dan pikiran dari orang lain yang bisa saja pendapat dan pikiran 

tersebut datang skejap dan tidak terduga. 

Musaffir ini bahkan mengembangkan penjelasan ayat 159 surat ali imran 

ini dengan menyebutkan hal-hal yang perlu dimusyawarakan, yaitu urusan rumah 

tangga dan kemasyarakatan. Menurut beliau, didukung oleh ayat lain tentang 

musyawarah seperti surat al-baqarah ayat 223, musyawarah seharusnya dilakukan 

di dalam keluarga, terutama suami istri dalam mengambil keputusan bersama. 

Qur,an surat asy-syura ayat 38 juga menekankan musyawarah bagi orang mukmin 

yang ingin mendapatkan pahala yang lebih baik. Orang mukmin tersebut 

dijelaskan sebagai orang yang saling berwusyawarah dengan dengan sesama 

meraka. 
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Menurut Surbakti, kekerasan dapatlah dipahami sebagai tindakan 

menyakiti, merendahkan, menghina, atau tindakan kekejaman yang bertujuan 

untuk membuat obyek kekerasan tersebut menderita, baik secara psikologis 

maupun fisiologis. Dengan demikian, dapat diduga bahwa tidak seorang pun 

manusia yang hidup di dunia ini luput dari kekerasan. Setiap orang dalam 

perjalanan hidupnya kemungkinan sekali pernah mengalami kekerasan. Bentuk 

kekerasan yang dialami bermacam-macam dan intensitasnya pun berbeda-beda. 

Menurut Galtung seperti dikutip Sudarsono, dalam Marliana, kekerasan 

terjadi ketika manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani 

dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Selain itu, kekerasan 

juga terjadi ketika manusia terhambat potensinya sehingga tidak dapat bertumbuh 

kembang secara optimal. Jadi, kekerasan tidak hanya dalam pengertian sempit 

pada perlakuan fisik saja, namun juga pada mental yang terlihat maupun tidak, 

yang berefek langsung maupun tidak langsung. 

Galtung seperti dikutip Sudarsono, dalam Marliana, membagi kekerasan 

dalam dua bentuk. Pertama, kekerasan personal dimana pada tindak kekerasan 

yang terjadi ditemukan secara jelas ada subyek (pelaku) dan obyek (korban). 

Bentuk yang kedua adalah kekerasan struktural, pada bentuk ini tidak ditemukan 

ada pelaku kekerasan secara langsung dan nyata. Kekerasan struktural terjadi 

akibat adanya struktur di masyarakat yang menekan dan menghambat masyarakat 

untuk tumbuh kembang secara optimal. 
21

 

Kekerasan juga dapat diartikan sebagai cara untuk mengendalikan dan 

menekan yang dapat mencakup segi kekuatan emosi, sosial atau ekonomi, 

pemaksaan atau penekanan, selain agresi fisik. Kekerasan dapat dilakukan secara 

terbuka dalam bentuk penyerangan fisik atau mengancam seseorang dengan 

senjata, dan bisa secara tertutup melalui intimidasi, ancaman tuntutan, tipuan, dan 

bentuk-bentuk lain tekanan psikologis maupun sosial. Penganiayaan merupakan 

penyalahgunaan kekuasaan untuk si pelaku memperoleh kendali atau keuntungan 
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dari korban, dengan mengganggu secara fisik atau psikologis atau dengan memicu 

rasa takut melalui gangguan tersebut. Penganiayaan menghambat seseorang untuk 

mengambil keputusan yang bebas, serta memaksa mereka untuk bertindak 

melawan kehendaknya sendiri. 

Dalam Al-Quran juga banyak ayat yang menjelaskan tentang hukum 

melakukan kekerasan, sebagai contoh, Q.S. Al-Maidah (5:32) : 

ا بغَِيۡرِ وَفۡشٍ أوَۡ فَضَادٖ فيِ ٱلَۡۡ  ءِيلَ أوَههُۥ مَه قَتلََ وَفۡضََۢ ٓ لكَِ كَتَبۡىَا عَلىََٰ بَىيِٓ إصِۡرََٰ جَمِيعٗا رۡضِ فَكَأوَهمَا قَتلََ ٱلىهاسَ مِهۡ أجَۡلِ ذََٰ

تِ ثمُه إنِه كَثِيرٗ  لكَِ فيِ ٱلۡۡرَۡضِ وَمَهۡ أحَۡيَاهَا فكََأوَهمَآ أحَۡيَا ٱلىهاسَ جَمِيعٗاِۚ وَلَقدَۡ جَاءَٓتۡهمُۡ رُصُلىَُا بِٱلۡبَيِّىََٰ ىۡهمُ بعَۡدَ ذََٰ ا مِّ

 ٢٣لَمُضۡرِفىُنَ  

 

Terjemahnya   :                                                                                                

"oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 

(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 

bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan 

Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-

olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan 

Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan 

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara 

mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 

kerusakan dimuka bumi".
22

 

 

Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai 

manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah 

sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota 

masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh 

keturunannya. 

2. Jenis Kekerasan 
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Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler dalam Santoso, mengatakan 

bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang 

terbuka (overt) dan tertutup (covert), atau yang bersifat menyerang (offensive) dan 

bertahan (deffensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh 

karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: 

a. Kekerasan terbuka. Kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian, 

pemukulan, pengrusakan, cacian, makian, dan lain sebagainya. 

b. Kekerasan tertutup. Kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, 

seperti perilaku mengancam. 

c. Kekerasan agresif. Kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan, tetapi untuk 

mendapatkan sesuatu, seperti pemalakan. 

d. Kekerasan defensif. Kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan 

diri, seperti tindakan seseorang yang balas memukul apabila ia dipukul. 

Weber dalam Santoso, mengatakan bahwa perilaku mengancam jauh lebih 

menonjol daripada kekerasan terbuka, dan kekerasan defensif jauh lebih menonjol 

dari kekerasan agresif. Perilaku mengancam mengkomunikasikan pada orang lain 

suatu maksud untuk menggunakan kekerasan terbuka bila diperlukan. Orang 

yang melakukan ancaman sesungguhnya tidak bermaksud melakukan kekerasan, 

sehingga orang hanya mempercayai kebenaran ancaman dan kemampuan 

pengancam mewujudkan ancamannya. Dengan mengancam, ada sedikit orang 

yang bisa mengontrol orang lain. Ancaman dianggap sebagai bentuk kekerasan, 

merupakan unsur penting kekuatan, kemampuan untuk mewujudkan keinginan 

seseorang sekalipun menghadapi keinginan yang berlawanan. Ancaman menjadi 

efektif jika seseorang mendemonstrasikan keinginan untuk mewujudkan 

ancamannya.
23

 

3. Kekerasan terhadap perempuan 
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Tindak kekerasan yang terkait dengan perbedaan jenis kelamin dengan 

istilah gender based violence. Menurut Saraswati kekerasan merupakan suatu 

bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya 

perseorangan atau  lebih, yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain.
24

 

Dari hadist Abu hurairah radhiyallahu „anhu bahwa nabi shalallahu 

„alayhi wasallam bersabda : 

                                      
                                                                                         

                                       
                  

                                                                                             

                                             . 

“Berbuat baiklah kepada wanita, karena sesungguhnya mereka diciptakan 

dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok 

adalah yang paling atas.Maka sikapilah para wanita dengan baik.” (HR 

al-Bukhari Kitab an-Nikah no 5185)". 
25

 

Ini adalah perintah untuk para suami, para ayah, saudara saudara laki laki 

dan lainnya untuk menghendaki kebaikan untuk kaum wanita, berbuat baik 

terhadap mereka , tidak mendzalimi mereka dan senantiasa memberikan ha-hak 

mereka serta mengarahkan mereka kepada kebaikan. 

Menurut La Pona dkk. Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan 

seseorang laki-laki atau sejumlah laki-laki dengan mengerahkan kekuatan tertentu 

sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, seksual atau 

psikologi pada perempuan atau sekelompok perempuan, termasuk tindakan yang 

bersifat memaksa, mengancam, dan / atau berbuat sewenang-wenang, baik yang 

terjadi dalam kehidupan bermasyarakat meupun dalam kehidupan pribadi di ruang 

domestik dan publik. 
26
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D. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan.
27

 Persepsi secara umum didefinisikan sebagai proses di mana seseorang 

berasimilasi dan memanfaatkan data indrawi. Dengan kata lain, persepsi adalah 

seleksi, organisasi, dan interpretasi data indrawi.
28

 

Lindsay & Norman, menyatakan persepsi  adalah proses di mana 

organisme mengintrepretasikan dan mengorganisir sensasi untuk menghasilkan 

pengalaman yang berarti tentang dunia. Dengan kata lain, individu sedang 

berhadapan dengan situasi atau ransangan. Individu menafsirkan ransangan, 

berdasarkan pengalamannya, tadi menjadi sesuatu yang beararti bagi dia, 

meskipun apa yang dia tafsirkan itu mungkin jauh berbeda dari kenyataan 

sesungguhnya.
29

 

2. Proses Pembentukan Persepsi 

Menurut Emerson, proses pembentukan persepsi melibatkan beberapa tahapan 

yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan, bahkan betapa sering tahapan ini bisa 

terjadi secara bersamaan, yaitu; Seleksi, organisasi, interpretasi, respons, atau 

DeVito menyebutkan ; Stimulus, organisasi, interpretasi- evaluasi, memori, dan 

recall. 

a. Stimulus 

Stimulus ( jamak, tunggal-stimuli) merupakan ransangan dari dunia 

sekeliling yang ditangkap indra, kontak antara indra dengan stimulus inilah yang 

kita sebut respons, dan di saat inilah terjadi proses stimulasi. Melalui stimulasi 
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itulah kita mampu menggambarkan secara sistematis pemandangan, suara, bau, 

dan rasa yang mengisi pengalaman sadar kita. Dengan kata lain, stimulasi 

melibatkan perhatian selektif (selective attention) dan terpaan selektif (selective 

exposure).
30

 

b. Respons 

Persepsi individu umunya dibentuk dan dipengaruhi oleh latar belakang 

seseorang seperti keyakinan, asumsi, nilai-nilai, dan kondisi tertentu. Tidaklah 

mengherankan jika persepsi kita terhadap realitas terkadang tidak objektif karena 

sangat tergantung dari seberapa besar keyakinan, asumsi, dan nilai serta kondisi 

tertentu yang diimplementasikan melalui perilaku. Yang pasti ada hubungan 

antara stimulus dengan responss sebagai hubungan “sebab-akibat” yang sering 

dirumuskan sebagai “stimulus-respons”.
31

 

c. Seleksi 

Persepsi selektif adalah proses di man individu memilih konten pesan yang 

dia inginkan lalu lalu mengabaikan konten dari sudut pandang pengirim. Persepsi 

selektif sangat bermanfaat mengidentifikasi perilaku individu yang cenderung 

melihat satu atau beberapa hal berdasarkan Frame tertentu. 

 

d. Pengorganisasian 

Pengorganisasian membutuhkan kemampuan individu untuk 

mengidentifikasi dan mengenali objek persepsi, tanpa kemampuan ini, individu 

tidak dapat menggunakan indra secara efektif. Persepsi lebih muda terbentuk 

apabila stimulus yang diterima itu ditata berdasarkan skema dan skrip ( tindakan 

berpola), menggolongkan mana yang sejenis (mirip),  memisahkan objek 

berdasarkan ukuran (besar-kecil), dll. Pada umunya setiap orang mengembangkan 
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skema mereka dari pengalaman aktual yang ditemui dalam kegiatan sehari-hari, 

apakah melalui pergaulan, dan media massa.
32

 

e. Memori 

Setelah tahap stimulasi, pengorganisasian dan interpretasi- evaluasi, maka 

tahapan selanjut disebut memori. Memori membuat seseorang menyimpan 

stimulus yang telah diorganisir kemudian diinterpretasikan atau dievaluasi. Peran 

memori ibarat penyangga terhadap ransangan yang diterima melalui panca indra 

agar stimulis tetap hadir secara akurat. 

f. Recall 

Memori yang telah menyimpan informasi yang ditangkap indra itu dapat 

“dipanggil” (recall) kembali ketika individu kembali mengingat informasi 

tertentu. “Recall” berkaitan dengan bagaimana individu merekonstruksi apa yang 

individu lihat, dengar rasakan, yang menurut individu sangat berarti. Individu 

akan mengingat kembali informasi yang tersimpan dalam memori secara 

konsisten melalui skema. 

g. Interpretasi 

Pada tahapan interpretasi-evaluasi, individu akan memberikan interpretasi 

atau memberikan makna terhadap semua respons, misalnya makna atas 

pengalaman, kebutuhan, keinginan, nilai-nilai, harapan, keadaan fisik, dan 

emosional, gender, makna atas keyakinan, yang semuanya berdasarkan skema dan 

skrip yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
33

 

3.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi, seperti juga sensasi, ditentukan oleh faktor personal dan faktor 

situasional. David Krech dan Richard S. Crutchfield, menyebutnya/ aktor/ 
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fungsional dan/aktor struktural. Sebelum membahas hal itu, marilah kita mulai 

dengan faktor lainnya yang sangat mempengaruhi persepsi, yakni perhatian. 

a. Perhatian (Attention) 

"Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli 

menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah", demikian 

definisi yang diberikan oleh Kenneth E. Andersen, dalam buku yang ditulisnya 

sebagai pengantar pada teori komunikasi. Perhatian terjadi bila kita 

mengkonsenlrasikan diri pada salah satu alat indera kita, dan mengesampingkan 

masukan-masukan melalui alat indera yang lain. 

1) Faktor Eksternal Penarik Perhatian 

Apa yang kita perhatikan ditentukan oleh faktor-faktor situasional dan 

personal. Faktor situasional terkadang disebut sebagai determinan perhatian yang 

bersifat eksternal atau penarik Perhatian (attention getter). Stimuli diperhatikan 

karena mempunyai.sifat-sifat yang menonjol, antara lain: gerakan, intensitas 

stimuli, kebaruan, dan perulangan. 

Gerakan. Seperti organisme yang lain, manusia secara visual tertarik pada 

objek-objek yang bergerak. Kita senang melihat huruf-huruf dalam display yang 

bergerak menampilkan nama barang yang diiklankan. Pada tempat yang dipenuhi 

benda-benda mati, kita akan tertarik hanya kepada tikus kecil yang bergerak. 

Intensitas Stimuli. Kita akan memperhatikan stimuli yang lebih menonjol 

dari stimuli yang lain. Warna merah pada latar belakang putih, tubuh jangkung di 

tengah-tengah orang pendek, suara keras di malam sepi, iklan setengah halaman 

dalam surat kabar, atau tawaran pedagang yang paling nyaring di pasar malam, 

sukar lolos dari perhatian kita. 

Kebaruan (Novelty). Hal·hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda, 

akan menarik perhatian. Beberapa eksperimen juga membuktikan stimuli yang 

luar biasa lebih mudah dipelajari atau diingat. Karena alasan inilah maka orang 

mengejar novel yang baru terbit, film .yang baru beredar, atau kendaraan yang 
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memiliki rancangan mutakhir (Karena itu pula mengapa umumnya istri muda 

lebih disenangi dari istri pertama). Pemasang iklan sering memanipulasikan unsur 

kebaruan ini dengan menojolkan yang luar biasa dari barang alau jasa yang 

ditawarkannya. Media massa juga tidak henti-hentinya menyajikan program-

program baru. Tanpa hal-hal yang baru, stimuli menjadi monoton, membosankan, 

dan lepas dari perhatian.
34

 

Perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan 

sedikit variasi, akan menarik pehatian. Di sini, unsur “Familiarity” (yang sudah 

kita kenal) berpadu dengan unsur “novelty” (yang baru kita kenal). Perulangan 

juga mengandung unsur sugesti: mempengaruhi bawah sadar kita. Bukan hanya 

pemasang iklan, yang mempopulerkan produk dengan mengulang-ulang “jingles” 

atau slogan-slogan, tetapi juga kaum politisi memanfaatkan prinsip perulangan. 

2) Faktor Internal Penaruh Perhatian 

Pernah satu saat di Goettingen berkumpul para psikolog dan ilmuwan 

lainnya. Di tengah-tengah persidangan, tiba-tiba pintu terbuka dan seorang pria 

berpakaian pelawak masuk ruangan, disusul orang kulit hitam yang memakai jas 

hitam, dasi merah, dan celana putih. Kedua orang itu bertengkar dan berkelahi di 

hadapan peserta konferensi. Terdengar ternbakan, lalu keduanya melarikan diri 

lewat pintu yang terbuka. Kejadian ini sudah direncanakan, diatur, dan difoto 

seeara diam-diam. Setelah itu, pemimpin sidang memohon para ilmuwan untuk 

,menuliskan laporan lengkap dari apa yang mereka dengar dan lihat, untuk 

digunakan buat kepentingan penyidikan polisi. Empat puluh ilmuwan menulis 

laporan kesaksian itu. Tidak seorang pun yang menyajikan laporan yang lengkap, 

hanya enam laporan tidak salah dalam menyebutkan fakta, dua belas laporan tidak 

menyebutkan 50 persen fakta yang terjadi. Hanya empat orang yang menulis 
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bahwa orang kulit hitam itu tidak memakai topi. Jasnya dikatakan berwarna 

merah, coklat, hitam, biru, atau berwarna seperti lopi.
35

 

Peristiwa ini bukan saja menunjukkan betapa lemahnya alat indera kita, 

tetapi juga menunjukkan perhatian yang selektif (selective attention). Apa yang 

menjadi perhatian kita lolos dari perhatian orang lain, atau sebaliknya. Ada 

kecenderungan kita melihat apa yang ingin kita Iihat, kita mendengar apa yang 

ingin kita dengar. Perbedaan perhatian ini timbul dari faktor-faktor internal dalam 

diri kita. inilah beberapa contoh faktor yang mempengaruhi perhatian kita. 

Faktor-faktor Biologis. dalam keadaan lapar, seluruh pikiran didominasi 

oleh makanan. Karena itu, bagi orang lapar, yang paling menarik perhatiannya 

adalah makanan. Yang kenyang akan menaruh perhatian pada hal-hal yang lain. 

Anak muda yang baru saja menonton film porno akan cepat melihat stimuli 

seksual di sekitarnya. 

Faktor-faktor Sosiopsikologis. Berikan sebuah foto yang menggambarkan 

kerumunan orang banyak di sebuah jalan sempit. Tanyakan apa yang mereka 

lihat. Setiap orang akan melaporkan hal yang berbeda. Tetapi seorang pun tidak 

akan dapal melaporkan berapa orang terdapat pada gambar itu, kecuali kalau 

sebelum melihat foto mereka memperoleh pertanyaan itu. Bila kita ditugaskan· 

untuk meneliti berapa orang mahasiswi berada di kelas, kita tidak akan dapat 

menjawab berapa orang di antara mereka yang berbaju merah. 

Motif sosiogenis, sikap, kebiasaan, dan kermauan, mempengaruhi apa 

yang kita perhatikan. dalam perjalanan naik gunung geolog akan memperhatikan 

batuan; ahli botani, bunga-bungaan; ahli zoologi, binatang; seniman, warna dan 

bentuk; orang yang bercinta.Menurut sebuah anekdot, bila Anda ingin mengetahui 

dari suku mana kawan Anda berasal, bawalah mereka berjalan-jalan. Tanyakan 

berapa perempalan yang telah dilewati. Yang dapat menjawab perianyaan ini 

pastilah orang Padang (umumnya mereka pedagang kakilima). Tanyakan berapa 

pagar tanaman hidup yang telah dilihatnya. Yang dapat menjawab pasti orang 
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Sunda (karena mereka menyenangi sayur-sayuran). Tanyakan berapa kuburan 

keramat yang ada. Hanya orang Jawa yang bisa menjawab (Mengapa?). Tentu saja 

anekdot bukanlah proposisi ilmiah. Tetapi anekdot ini menggambarkan bagaiman 

latar belakang  kebudayaan, pengalaman, dan pendidikan, menentukan apa yang 

kita perhatikan. 
36

 

Menurut Rahmat faktor internal penaruh perhatian adalah menjelaskan 

kemampuan indera manusia untuk menunjukkan perhatian yang selektif (selective 

attention), yang bisa lolos dari perhatian orang lain. Faktor tersebut terkait dengan 

faktor biologis, meliputi kebutuhan terpenting seseorang dalam memenuhi 

pencapaian tujuan atau keinginanyang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh latar 

belakang kebudayaan, pengalaman, dan pendidikannya.
37

 

 

E. Teori Uses and Gratification 

Herbert Blumer dan Elihu Katz adalah orang pertama yang mengenalkan 

teori ini. Teori uses and gratifications (kegunaan dan kepuasan) ini dikenalkan 

pada tahun 1974 dalam bukunya The Uses on mass Communication: Current 

pectives on Gratification Research. Teori uses and gratifications milik Blumer 

dan Katz ini mengataka bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk 

memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan Kata lain, pengguna media 

berusaha pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha 

untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi 

kebutuhannya. Artinya, teori use and gratifications mengasumsikan bahwa bahwa 

pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. 

Teori ini jelas merupakan kebalikan dari teori peluru. Dalam teori peluru 

media sangat aktif dan all powerfull, sementara audience berada di pihak yang 

pasif. Sementara itu, dalam teori uses and gratifications ditekankan bahwa 
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audience aktif untuk menentukan media mana yang harus dipilih untuk 

memuaskan kebutuhannya. Kalau dalam teori peluru terpan media akan mengenai 

audience sebab ia berada di pihak yang pasif, sementara dalam teori uses dan 

gratifications justru sebaliknya. 

Teori uses and gratifications lebih menekankan pada pendekatan 

manusiawi dalam melihat media massa. Artinya, manusia itu mempunyai 

otonomi, wewenang untuk memeperlakukan media. Blumer  dan Katz percaya 

bahwa tidak hanya ada satu jalan bagi khalayak untuk menggunakan media.  

Menurut pendapat teori ini, konsumen media mempunyai kebebasan untuk 

memutuskan bagaimana (lewat media mana) mereka menggunakan media dan 

bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya. Teori ini juga menyatakan 

bahwa media dapat mempunyai pengaruh jahat dalam kehidupan. 
38

 

F. Kerangka Pemikiran 

 Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat persepsi Mahasiswa Jurnalistik 

terhadap unsur Kekerasan dalam Film “Marlina Si Pembunuh Dalam Empat 

Babak”. Reaksi tersebut berupa fungsi yang menjadi acuan atau patokan 

bagaimana persepsi mahasiswa setelah menonton film tersebut. Berikut bangan 

kerangka pemikiran: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Persepsi Mahasiswa terhadap Unsur 

Kekerasan dalam film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak. 
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Sumber: Olahan Peneliti, 2020 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi yang dimaksud adalah 

persepsi yang didapatkan dari responden setelah melihat objek Film yang akan 

dipersepsikan dilihat dari tiga indikator : Konten cerita, Perilaku pemeran, dan 

Bahasa yang digunakan.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek yang akan di persepsikan 

adalah Film Marlina Sipembunuh dalam Empat Babak. Film tersebut berupa 

fungsi yang menjadi acuan atau patokan dalam memenuhi kebutuhan informasi 

responden dalam konteks menghibur, maka peneliti dapat menarik garis merah 

atas penggunaan teori uses and gratification pada penelitian ini. Dalam teori uses 

and gratifications ditekankan bahwa audience aktif untuk menentukan media 

Film Marlina Si Pembunuh Dalam 

Empat Babak (Objek yang akan 

dipersepsi berupa unsur 

Persepsi Mahasiswa 

Jurnalistik FDK 

UINAlauddin 

1. Konten cerita 

2. Perilaku pemeran 

3. Bahasa pemeran 
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mana yang harus dipilih untuk memuaskan kebutuhannya. Menurut pendapat teori 

ini, konsumen media mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana (lewat 

media mana) mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan 

berdampak pada dirinya. Dimana Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat 

Babak adalah pilihan audience yang dilihat peneliti untuk pemenuhan informasi 

dalam konteks hiburan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. 

Menurut Iqbal hasan Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih 

tapi bersifat mandiri, oleh karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan 

atau hubungan.
39

 

Menurut Jalaluddin Rakhmat, Penelitian deskriptif hanya menguraikan dan 

mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak ada hipotesis dan 

tidak ada pengujian mengenai itu, serta tidak membuat suatu prediksi, karena 

peneliti hanya bertindak sebagai pengamat.
40

 Penelitian ini mendeskripsikan suatu 

objek yang menjadi perhatian peneliti dengan menggunakan kuesioner/survey, 

dan wawancara. 

wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden 

dengan cara tanya langsung secara tatap muka (face to face).
41

 Sedangkan survey 

adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrument 

pengumpulan datanya.
42

 Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang 

sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Jenis penelitian 

yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei. 
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2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasinya dilakukan di Kabupaten Gowa, tepatnya di 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 

B. Variabel Penelitian 

Adapun Indikator penelitian ini adalah konten cerita, perilaku pemeran, 

dan skala bahasa yang digunakan. Variabel dalam penerlitian ini adalah variabel 

tunggal yaitu Persepsi mahasiswa jurnalistik terhadap unsur kekerasan pada film 

“Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak”. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

Bertujuan  untuk menggambarkan secara sistemastis dan terukur pada keseluruhan 

obyek penelitian mengenai Persepsi mahasiswa terhadap unsur kekerasan dalam 

film “Marlina Sipembunuh Dalam Empat Babak”. Menurut Kriyanto, metode 

penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang menggambarkan 

suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan dengan sistematis dan 

terukur. Penelitian secara deskriptif mampu menggambarkan suatu fenomena pad 

populasi tertentu.
43

 

D. Populasi dan Sample 

1. Populasi 

Populasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “population” yang berarti 

jumlah peduduk. Menurut Bungin, Populasi penelitian merupakan keseluruhan 

(universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap, hidup, dan sebagainya. Sehingga 

objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. 
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Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa Jurnalistik 

Universitas Islam Alauddin Makassar yang terhitung aktif berkuliah. Terhitung 

dari tahun 2016 hingga 2018, yang telah menonton film “Marlina Si Pembunuh 

Dalam Empat Babak” yang berjumlah 50 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data, dimana hanya sebagian 

populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri 

yang dikehendaki dari suatu populasi.
44

 

Dalam menentukan sampel dari populasi tersebut peneliti menggunakan 

teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling dengan 

metode sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

dipilih sebagai sampel.
45

 

Dari semua populasi mahasiswa jurnalistik UIN Alauddin yang diketahui 

telah menonton film “Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak” berjumlah 50 

orang maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini juga berjumlah 50 orang. 

 

Tabel 3.1 Sampel Mahasiswa Jurnalistik UIN Alauddin Makassar 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 

2016 4 8 12 

2017 12 10 22 

2018 10 6 16 

Total 50 

Sumber: Data base Prodi Jurnalistik, April 2019 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder. Menurut Istijanto, data primer adalah data asli yang 

dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya. Data primer 

diperoleh dari responden melalui pengisian kuesioner dan hasil wawancara. 

Kuesioner dan wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan 

karakteristik responden, faktor internal yang mempengaruhi mahasiswa, dan 

faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi Mahasiswa. Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait topik penelitian. Data 

sekunder pada penelitian ini berasal dari studi literatur berupa tulisan laporan, 

pedoman, peraturan, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan persepsi 

mahasiswa.
46

 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. 

Analisis kuantitatif sering juga disebut dengan analisis statistik. Cara penggunaan 

analisis model kuantitatif ini di bagi menjadi tiga tahap yaitu : 

a) Pengolahan data 

b) Analisis Data kuantitatif menggunakan rumus frekuensi: 

  
 

 
      

Keterangan: 

P = Persentase jawaban 

f = Frekuensi Jawaban 
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N = Jumlah Responden 

100% = Bilangan Konstan (Tetap) 

Setelah itu data ditafsirkan dengan menggunakan ukuran yang kemukakan 

oleh Suryadi yaitu: 

0% = ditafsirkan tidak ada 

1% - 24% = ditafsirkan sebagian kecil 

25% - 49% = ditafsirkan hampir setengahnya 

50% = ditafsirkan setengahnya 

51% - 74% = ditafsirkan sebagian besar 

75% - 99% = ditafsirkan hampir seluruhnya 

100% = ditafsirkan seluruhnya 

c) Penemuan Hasil. 

2. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, maka peneliti mengolah data antara lain: 

a) Editing, yaitu proses memeriksa kuesioner terkait kelengkapan jawaban 

responden dan meneliti kekonsistenan jawaban serta melakukan seleksi 

terhadap kuesioner sehingga data siap untuk diproses. 

b) Coding, yaitu pemberian kode atau pemisahan data berdasarkan klasifikasi 

variabel. 

c) Tabulasi, yaitu mengidentifikasi setiap peryataan responden dalam bentuk 

distribusi frekuensi. 
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G. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatau alat ukur mampu 

mengukur apa yang ingin diukur (a valid of it successfully measure the 

phenomenon).
47

 

Suatu instrument penelitian dikatakan valid, bila: 

a. Koefisien korelasi product moment melebihi 0,2. 

b. Koefisien korelasi product moment > r-tabel. 

Nisfianoor dalam Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial 

Mengemukakan bahwa untuk menyatakan butir valid atau tidak digunakan 

patokan 0,2 dan dibandingkan dengan angka-angka yang ada di kolom Corrected 

Item-Total Corelation pada output uji validitas melalui Scale Reliabiliy dengan 

bantuan program spss versi 22. Bila angka korelasi yang terdapat pada kolom 

Corrected Item-Total Corelation berada di bawah 0,2 (r <0,2) atau bertanda (-), 

maka dinyatakan tidak valid. 

Valid atau tidaknya butir adalah sama dengan fungsi yang dinyatakan oleh 

daya beda butir. Penggunaan patokan 0,2 untuk menyatakan bahwa butir telah 

valid dapat dilihat pada beberapa rujukan kriteria empirik. 
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Tabel 3.2 Standar Uji validitas 

Penulis Nilai Standar Validitas 

Croker and Algina (1986:324)         

Nunally (1970:202)         

Aiken (1994:65)         

Mahrens and Lehmans 

(1991:167) 
        

Henning (1987:53)         

        Sumber: Nisfianoor, 2009:230 

Jika dalm uji validitas ini terdapat butir yang gugur (tidak valid), maka 

akan dilakukan lagi analisis dengan membuang butir-butir yang gugur. Untuk 

membuang butir yang gugur, sebaiknya dilakukan satu per satu. Hal ini 

dikarenakan ada kemungkinan jika salah satu butir gugur dibuang, maka butir 

yang lain akan naik korelasinya. Dengan membuang terlebih dahulu buti yang 

bertanda negatif (-).
48

 Yang bisa digunakan untukuji validitas konstruk dengan 

teknik korelasi product moment, yaitu: 

Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas konstruk dengan teknik korelasi 

product moment, yaitu: 

 

        
  ∑     ∑   ∑   

√  ∑     ∑   ]   ∑     ∑   ]
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Keterangan: 

n = jumlah responden 

x =  skor variabel (jawaban responden) 

y = skor total dari variabel untuk resonden ke-n 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kaliatau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula ujian reliabilitas alat 

ukur dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, 

pengujian dapat dilakukan rest retest, equavalent, dan gabungan keduanya. Secara 

internal, reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan menganalisi konsitensi butir-butir 

yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu.
49

 Reliabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan uji Cronbach alpha yaitu metode yang digunakan untuk 

menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliable atau tidak. Kriteria suatu 

instrumen dikatakan reliable bila koefisien reliabilitas > 0,6. Teknik pegujian akan 

dilakukan dengan metode SPSS versi 22. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Film 

1. Profil film marlina 

Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak merupakan film Indonesia yang 

di adaptasi dari kisah nyata dari daerah Sumba, Nusa Tenggara Barat, yang 

disutradarai oleh Nursita Mouly Surya. Kisah ini diperoleh Mouly dari cerita 

sahabat dekatnya yang bernama Garin Nugroho, mendengar cerita tersebut Mouly 

langsung tertarik dan ingin menjadikannya sebuah film. Film ini dibintangi oleh 

Marsha Timothy dengan perannya sebagai Marlina, Egy Fedly sebagai Markus 

dan Dea Panendra sebagai Novi. Film ini juga dikenal secara luas sebagai salah 

satu  film menegangkan terbaik yang pernah dibuat karena sinematografinya  

yang sangat indah. Kualitas gambar yang tajam dan angle yang keren dalam  

memamerkan keindahan alamnya. Selain itu, film ini juga terpilih mewakili  

Indonesia di Oscar 2019. 

Film ini menegaskan bahwa ada 4 babak yang langsung  diperkenalkan 

kepada para penonton. Babak pertama menceritakan tentang  konflik dasar dari 

film ini dimana Marlina membunuh 5 orang sekaligus  dalam satu waktu. Babak 

kedua tentang perjalanan Marlina menuju kantor  polisi. Babak ketiga tentang 

pengakuan atas apa yang terjadi padanya.  Babak keempat adalah babak dua 

orang sahabat dari orang yang terbunuh  ingin kembali menguasai Marlina. 

2. Struktur Kru dan Tokoh Film 

Dalam pembuatan suatu film, tentunya sutradara tidak akan bisa 

mengerjakan semuanya dengan sendiri. Sutradara dibantu oleh kru-kru dan para 

tokoh pemeran yang hebat dalam proses pembuatan film Marlina Si Pembunuh 

Empat Babak. Dengan adanya kru dan tokoh pemeran dalam pembuatan suatu 

film ini, suatu proyek yang dikerjakan akan mencapai tujuan-tujuan yang 

inginkan. 
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a. Kru 

 Sutradara  : Nursita Mouly Surya 

 Produser  : Rama Adi 

Isabelle Glachant 

Fauzan Zidni 

 Penulis scenario : Rama Adi 

Garin Nugroho 

Mouly Surya. 

 Sinematografi  : Yunus Pasolang 

 Wardrobe   : Meutia Pudjowarsito 

 Make Up   : Didin Syamsudin 

 Efek visual   : Danny S. Kim 

Keun-Pyo Park 

 Art Director  : Frans Paat 

 Musik    : Yudhi Arfani 

Zeke Khaseli 

 Sound    : Adhitya Indra 

Joko Prawoto 

Khikmawan 

 Sound Department  : Adhitya Indra 

Joko Prawoto 

Khikmawan Santoso 

 Editor    : Kelvin Nugroho 

 Editor Department : Arnaud Cachau 

Caique de Souza 

Elie Tisne 
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 Produksi   : Cinesurya 

Kaninga Pictures 

 Rilis    : 16 November 2017 

 Durasi    : 1 jam 33 Menit 

 Genre   : Dram 

b. Tokoh Pemeran 

Marsha Timothy  : Marlina 

Tumpal Tampubolon : SuamiMarlina(mumi) 

Egy Fedly  : Markus (Bos Perampok) 

Yoga Pratama  : Franz (Perampok) 

Yayu Unru  : Raja (Perampok) 

Norman R.Akyuwen : Bing (Perampok) 

Ruli Lubis  : Don (Perampok) 

Haydar Salishz  : Niko (Perampok) 

Satrya Ghozali  : Robert (Perampok) 

Dea Panendra  : Novi (Wanita hamil 10 bulan) 

Ayez Kassar  : Paulus (Sopir OTO) 

Rita Matu Mona  : MamaYohana (Penumpang OTO) 

Anggun Priambodo : Ian (Penumpang OTO) 

Safira Ahmad  : Topan (Gadis kecil penjual sate) 

Indra Birowo  : Umbu (Suami Novi) 

3. Sinopsis 

Suatu hari di sebuah padang sabana Sumba, Indonesia, sekawanan tujuh 

perampok mendatangi rumah seorang janda bernama Marlina (Marsha Timothy). 

Semua kejadian berawal dari Markus si Bos perampok yang datang kerumah 

Marlina untuk menagih hutang biaya pemakaman Topan (bayi Marlina yang 

meninggal sewaktu masih berumur tujuh bulan). 
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Marlina yang tinggal sendirian bersama mayat suaminya dirumah, tidak 

bisa berkutik ketika Markus akhirnya membawa teman-temannya Mereka  

mengancam nyawa, harta, dan juga kehormatan Marlina di hadapan  suaminya 

yang sudah berbentuk mumi duduk di pojok ruang tamu.   Dalam babak pertama 

tersebut Marlina telah diperkosa Markus dan  rencananya akan diperkosa juga 

oleh keempat perampok lainnya. Namun  sebelum keempat perampok tersebut 

memperkosa Marlina, dengan  keberaniannya Marlina membunuh keempat 

perampok tersebut dengan cara  meracuninya dengan sup ayam buatannya. Selain 

itu pada 

babakiniMarlina juga memenggal kepala Markus yang merupakan bos dari  peram

poktersebu 

Keesokan harinya dalam sebuah perjalanan demi mencari keadilan, dan 

penebusan. Marlina membawa kepala dari bos perampok, Markus (Egi Fedly), 

yang ia penggal tadi malam. Marlina kemudian bertemu  Novi (Dea Panendra), 

yang menunggu kelahiran bayinya, dan Franz (Yoga Pratama), yang 

menginginkan kepala Markus kembali. Hantu Markus yang tak berkepala juga 

berjalan mengikuti Marlina pergi. Pada saat itu Marlina merasa ketakutan dan 

berusaha menghiraukan  hantu bos dari perampok yang tak berkepala itu.  Namun, 

setelah ia sampai ke kantor polisi ternyata apa yang  inginkan  ternyata tidak 

sesuai dengan apa yang ia harapkan, sebab bukan  keadilan yang ia dapatkan 

melainkan intimidasi dan kurangnya respon  aparat terhadap laporan Marlina. 

kekecewaan yang diterima Marlina  semakin terasa sehingga membuatnya 

menjadi putus asa dan pasrah dengan  apa yang menimpahnya saat itu. Dan pada 

akhirnya Marlina memutuskan  kembali kerumahnya dan menyerahkan kepala 

Markus kepada Franz. 

 

4. Profil Sutradara 

a. Biografi 

Nursita Mouly lahir 10 September 1980 diSumatera Selatan tepatnya 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mouly Surya adalah seorang  sutradara dan 
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penulis skenario film Indonesia.  Mouly Surya selalu memiliki gairah dalam 

membuat cerita, buku dan film. selama studinya di Swinburne, Australia pada 

tahun 2000/2003 dibidang media dan sastra. Tertarik untuk mempelajari lebih 

banyak tentang bercerita, ia lalu mengambil program pascasarjana di Film dan 

Televisi di Bond University, Australia pada tahun 2004-2005. Setelah 

menyelesaikan pendidikannya di Australia, Mouly pun memutuskan untuk pulang 

ke Indonesia untuk terjun ke industry perfilman di Indonesia, Mouly memulai 

karirnya sebagai asisten sutradara. 

Pada tanggal 12 Desember 2008, Mouly meraih penghargaan Festival Film 

Indonesia (FFI) untuk kategori sutradara dan penulis skenario terbaik melalui film 

“Fiksi”. Pencapaian 3 piala citra merupakan hasil pertama dan langsung menjadi 

yang terbaik untuk Mouly Surya. Selain penghargaan dari film “Fiksi” ini, film 

Mouly Surya yang berjudul “Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak” juga 

sukses meraih penghargaan dalam Asian World Film Festival (AWFF) 2018 di 

Culver City, California, Amerika Serikat. 

B. Profil Jurusan Jurnalistik 

Sejarah Singkat Perkembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi : 

Sejarah Jurusan Jurnalistik 

a. Identitas program studi 

Program Studi     : Jurnalistik 

Jurusan/Departemen    : Jurnalistik / Kementrian Agama RI 

Fakultas     : Dakwah dan Komunikasi 

Perguruan Tinggi    : Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar 

Nomor SK Pendirian PS (*)   : DJ.II/33/2006 

Tanggal SK Pendirian PS   : 28 Februari 2006 
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Pejabat Penandatangan SK Pendirian PS : Dirjen Kelembagaan Islam 

Departemen Agama RI (Yahya Umar) 

Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan PS  : 25 Maret 2005 

Nomor SK Izin Operasional (*)   : DI-II / 33 / 2006 

Tanggal SK Izin Operasional   : 25 Maret 2006 

Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir  : B (Nilai 332) 

Nomor SK BAN-PT    : 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 

Tanggal     : 03 September 2015 

Alamat PS     : Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata 

Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

C. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dibutuhkan untuk mengetahui latar belakang responden. 

Karakteristik dalam penelitian ini adalah Tahun angkatan , dan  jenis kelamin. 

a. Karasteristik responden berdasarkan tahun angkatan 

Kriteria responden berdasarkan tahun angkatan di bagi menjadi 3 angkatan 

yaitu mahasiswa jurnalistik angkatan tahun 2016,2017, dan 2018. Dari 

hasil penilitian yang dilakukan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

dijelaskan dalam tabel berikut : 

 

 

 

 



48 
 

 
 

Tabel 4.1 Kategori responden berdasarkan angkatan 

No Angkatan Frekuensi % 

1 2016 12 24% 

2 2017 22 44% 

3 2018 16 32% 

 Jumlah 50 100% 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 2019 

 

b. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin digunakan peneliti 

untuk membedakan responden laki-laki dan perempuan. Jumlah responden 

berdasarkan jenis kelamin dari hasil penelitan yang dilakukan, peneliti 

memperoleh karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang dijelaskan 

pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Kategori responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi % 

Laki-laki 26 52% 

Perempuan 24 48% 

Jumlah 50 100% 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 2019 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa dari 50 jumlah responden pada 

penelitian, yang lebih banyak adalah laki-laki dengan jumlah 26 responden atau 

52% sedangkan responden perempuan sebanyak 24 responden atau 48%. 
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2. Persepsi Mahasiswa Jurnalistik Terhadap Unsur Kekerasan Dalam 

Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak.  

Hasil penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada Mahasiswa 

Jurnalistik UIN Alauddin Makassar, maka dibuat tabulasi data dari 3 indikator 

persepsi kekerasan berdasarkan : konten cerita, perilaku pemeran, dan bahasa 

yang digunakan. 

a. Konten Cerita 

Tabel 4.3 Persentase responden terhadap kekerasan menurut konten cerita 

No Konten Cerita 

Persentase (%) 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 
Saya cenderung menyukai film yang 

berkonten unsur kekerasan. 
0.0 0.0 58.0 42.0 

2 

Saya melihat film Marlina Si Pembunuh 

Dalam Empat Babak ini mengandung banyak 

unsur kekerasan. 

64.0 36.0 0.0 0.0 

3 

Saya melihat Film Marlina Si Pembunuh 

Dalam Empat Babak ini tidak mengandung 

unsur kekerasan. 

0.0 0.0 26.0 74.0 

4 

Saya senang melihat Film Marlina Si 

Pembunuh Dalam Empat Babak karena 

mengandung unsur kekerasan. 

0.0 0.0 58.0 42.0 

5 Saya menganggap film yang mengandung 

unsur kekerasan adalah tayangan yang 

0.0 0.0 38.0 62.0 
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mendidik. 

6 

Saya menganggap film yang mengandung 

unsur kekerasan adalah  tayangan yang tidak 

mendidik. 

54.0 46.0 0.0 0.0 

7 
Cerita yang terkandung dalam film ini bagus 

dan mendidik. 
0.0 0.0 76.0 24.0 

8 
Saya melihat di dalam film banyak adegan 

kekerasan. 
60.0 40.0 0.0 0.0 

9 
Saya melihat di dalam film tidak terlalu 

banyak adegan kekerasan. 
0.0 0.0 62.0 38.0 

10 
Adegan dalam film yang mengandung unsur 

kekerasan tidak di sensor. 
32.0 68.0 0.0 0.0 

11 

Kontak fisik yang berhubungan dengan 

kekerasan seperti, tamparan pukulan 

dorongan dan lain sebagainya sering 

ditampilkan di dalam film. 

50.0 50.0 0.0 0.0 

12 

Efek-efek visualisasi mencerminkan unsur 

kekerasan sering timbul dalam film, seperti 

mengancam dengan golok, dan percikan 

darah. 

52.0 48.0 0.0 0.0 

13 
Cerita yang terkandung dalam film mudah 

dimengerti. 
0.0 0.0 66.0 34.0 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas mengenai persentase responden terhadap 

konten cerita, pada hasil penelitian dari 50 responden. Responden cenderung 
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menyukai film yang berkonten kekerasan, sebanyak  58,0 % (29 orang) memilih 

tidak setuju dan 42,0 % (21 orang) memilih sangat tidak setuju. 

Responden melihat Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak  ini 

mengandung banyak unsur kekerasan, sebanyak 36,0 % (18 orang )  memilih 

setuju dan 64,0 % (32 orang) memilih sangat setuju. 

Responden melihat Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak ini 

tidak mengandung unsur kekerasan, sebanyak 26,0 % (13 orang) memilih tidak 

setuju dan 74,0 % (37 orang) memilih sangat tidak setuju. 

Responden senang melihat Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat 

Babak karena mengandung unsur kekerasan, sebanyak 58,0 % (29 orang) memilih 

tidak setuju dan 42,0 % (21 orang) memilih sangat tidak setuju. 

Responden menganggap film yang mengandung unsur kekerasan adalah 

tayangan yang mendidik, sebanyak 38,0 % (19 orang) memilih tidak setuju dan 

62,0 % (32 orang) memilih sangat tidak setuju. 

Responden menganggap film yang mengandung unsur kekerasan adalah  

tayangan yang tidak mendidik. Sebanyak 46,0 % (23 orang) memilih setuju dan  

54,0 % (27 orang) memilih sangat setuju. 

Responden menganggap cerita yang terkandung dalam film ini bagus dan 

mendidik, sebanyak 76,0 % (38 orang) mamilih tidak setuju dan 24,0 % (12 

orang) memilih sangat tidak setuju. 

Responden melihat di dalam film banyak adegan kekerasan, sebanyak 40,0 

% (20 orang) memilih setuju dan 60,0 % (30 orang) memilih sangat setuju. 

Responden melihat di dalam film tidak terlalu banyak adegan kekerasan, 

sebanyak 62,0 % (31 orang) memilih tidak setuju dan 38,0 % (19 orang) memilih 

sangat tidak setuju. 
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Responden melihat adegan dalam film yang mengandung unsur kekerasan 

tidak di sensor, sebanyak 68,0 % (34 orang) memilih setuju dan 32,0 % (16 orang) 

memilih sangat setuju. 

Responden melihat kontak fisik yang berhubungan dengan kekerasan 

seperti, tamparan pukulan dorongan dan lain sebagainya sering ditampilkan di 

dalam film, sebanyak 50,0 % (25 orang) memilih setuju dan 50,0 % (25 orang) 

memilih sangat setuju. 

Responden melihat efek-efek visualisasi mencerminkan unsur kekerasan 

sering timbul dalam film, seperti mengancam dengan golok, dan percikan darah, 

sebanyak 48,0 % (24 orang) memilih setuju dan 52,0 % (26 orang) memilih 

sangat setuju. 

Responden melihat cerita yang terkandung dalam film mudah dimengerti, 

sebanyak 66,0 % (33 orang) memilih tidak setuju dan 34,0 % (17 orang) memilih 

sangat tidak setuju. 

b. Perilaku Pemeran 

Tabel 4.4 Persentase responden terhadap kekerasan menurut perilaku 

pemeran 

No Perilaku Pemeran 

Persentase (%) 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 

Saya melihat pemeran dalam film sering kali 

melakukan sesuatu ancaman untuk 

mewujudkan keinginnanya. 

58.0 42.0 0.0 0.0 

2 Saya melihat film marlina banyak 

mengandung adegan berbau kekerasan antara 

64.0 36.0 0.0 0.0 
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pemeran. 

3 
Film marlina tidak mengandung adegan 

berbau kekerasan antar pemeran. 
0.0 2.0 40.0 58.0 

4 
Saya melihat pemeran melakukan penyiksaan 

terhadap orang yang tidak disukai. 
38.0 62.0 0.0 0.0 

5 

Pemeran seringkali seenak mau sendiri 

mengambil hak dan kewajban korban dalam 

film. 

50.0 50.0 0.0 0.0 

6 
Cacian dan makian biasa timbul dalam 

percakapan antara pemeran. 
48.0 52.0 0.0 0.0 

7 
Cacian dan makian jarang timbul dalam 

percakapan antara pemeran. 
0.0 0.0 58.0 42.0 

8 
Ekspresi kemarahan yang diluapkan oleh 

pemeran berlebihan. 
36.0 64.0 0.0 0.0 

9 
Ekspresi kemarahan yang diluapkan oleh 

pemeran biasa-biasa saja / wajar. 
0.0 0.0 54.0 46.0 

10 Saya suka mencontoh perilaku pemeran. 0.0 0.0 14.0 86.0 

11 
Melihat perilaku pemeran dalam film dapat 

berdampak buruk bagi penonton. 
58.0 42.0 0.0 0.0 

12 
Perilaku buruk pemeran dalam film dapat 

dicontoh dalam kehidupan nyata. 
0.0 0.0 46.0 54.0 

13 
Saya melihat banyak perilaku pemeran ada di 

kehidupan nyata saya seperti dalam KDRT. 
48.0 52.0 0.0 0.0 

14 Saya melihat aktor pria melakukan perbuatan 56.0 44.0 0.0 0.0 
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tidak menyenangkan (kekerasan seksual) 

terhadap aktor perempuan. 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 2019 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas mengenai persentase responden terhadap  

konten cerita, pada hasil penelitian dari 50 responden. 

Responden melihat pemeran dalam film sering kali melakukan sesuatu 

ancaman untuk mewujudkan keinginnanya, sebanyak 42,0 % (21 orang) memilih 

setuju dan 58,0 % (29 orang) memilih sangat setuju. 

Responden melihat film marlina banyak mengandung adegan berbau 

kekerasan antara pemeran, sebanyak 36,0 % (18 orang) memilih setuju dan 64,0 

% (32 orang) memilih sangat setuju. 

Responden melihat film marlina tidak mengandung adegan berbau 

kekerasan antar pemeran, sebanyak 2,0 % (1 orang) memilih setuju, 40,0 % (20 

orang) memilih tidak setuju dan 58,0 % (29 orang) memilih sangat tidak setuju. 

Responden melihat pemeran melakukan penyiksaan terhadap orang yang 

tidak disukai, sebanyak 62,0 % (31 orang) memilih setuju dan 38,0 % (19 orang) 

memilih sangat setuju. 

Responden mlihat pemeran seringkali seenak mau sendiri mengambil hak 

dan kewajban korban dalam film, sebanyak 50,0 % (25 orang) memilih setuju dan 

50,0 % (25 orang) memilih sangat setuju. 

Responden melihat cacian dan makian biasa timbul dalam percakapan 

antara pemeran, sebanyak 52,0 % (26 orang) memilih setuju dan 48,0 % (24 

orang) memilih sangat setuju. 

Responden melihat cacian dan makian jarang timbul dalam percakapan 

antara pemeran, sebanyak 58,0 % (29 orang) memilih tidak setuju dan 42,0 % (21 

orang) memilih sangat tidak setuju. 
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Responden melihat ekspresi kemarahan yang diluapkan oleh pemeran 

berlebihan, sebanyak 64,0 % (32 orang) memilih setuju dan 36,0 % (18 orang) 

memilih sangat setuju. 

Responden melihat ekspresi kemarahan yang diluapkan oleh pemeran 

biasa-biasa saja / wajar, sebanyak 54,0 % (27 orang) memilih tidak setuju dan 

46,0 % (23 orang) memilih sangat tidak setuju. 

Responden suka mencontoh perilaku pemeran, sebanyak 14,0 % (7 orang) 

memilih tidak setuju dan 86,0 % (43 orang) memilih sangat tidak setuju. 

Responden melihat perilaku pemeran dalam film dapat berdampak buruk 

bagi penonton, sebanyak 42,0 % (21 orang) memilih setuju dan 58,0 % (29 orang) 

memilih sangat setuju 

Responden melihat perilaku buruk pemeran dalam film dapat dicontoh 

dalam kehidupan nyata, sebanyak 46,0 % (23 orang) memilih tidak setuju dan 

54,0 % (27 orang) memilih sangat tidak setuju. 

Responden melihat banyak perilaku pemeran ada di kehidupan nyata saya 

seperti dalam KDRT, sebanyak 52,0 % (26 orang) memilih setuju dan 48,0 % (24 

orang) memilih sangat setuju. 

Responden melihat aktor pria melakukan perbuatan tidak menyenangkan 

(kekerasan seksual) terhadap aktor perempuan, sebanyak 44,0 % (22 orang) 

memilih setuju dan 56,0 % (28 orang) memilih sangat setuju. 

c. Bahasa yang Digunakan 

Tabel 4.5 Persentase responden terhadap kekerasan menurut bahasa 

No Bahasa 

Persentase (%) 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 
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Setuju 

1 
Saya suka menonton film yang mengandung 

unsur kekerasan verbal. 
2.0 0.0 52.0 46.0 

2 
Saya mengetahui kata-kata baru dalam bentuk 

kekerasan verbal dari film. 
30.0 70.0 0.0 0.0 

3 
saya suka mengadopsi ungkapan kekerasan 

verbal ke kehidupan nyata saya. 
0.0 0.0 32.0 68.0 

4 
Pemeran dalam film seringkali menggunakan 

bahasa yang kasar apabila sedang marah. 
32.0 66.0 2.0 0.0 

5 
Pemeran dalam film tidak menggunakan 

bahasa yang menyindir apabila sedang marah. 
2.0 0.0 60.0 38.0 

6 
Bahasa yang di gunakan bahasa Indonesia 

yang  baik dan benar. 
0.0 2.0 50.0 48.0 

7 
Cacian dan makian biasa timbul dalam 

percakapan antar pemeran di dalam film. 
48.0 52.0 0.0 0.0 

8 

Melihat film yang mengandung kekerasan 

verbal dapat   berpengaruh pada kehidupan 

nyata. 

40.0 60.0 0.0 0.0 

9 

Melihat film yang mengandung kekerasan 

verbal tidak   berpengaruh pada kehidupan 

nyata. 

0.0 0.0 66.0 34.0 

10 

Film yang mengandung kekerasan verbal baik 

untuk dilihat, menambah pembendaharaan 

kata. 

0.0 0.0 36.0 64.0 
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11 
Film yang mengandung unsur kekerasan 

verbal sangat di sukai banyak penonton. 
0.0 0.0 58.0 42.0 

12 
Film yang mengandung unsur kekerasan 

verbal tidak di sukai banyak penonton. 
46.0 54.0 0.0 0.0 

13 
Menurut saya ungkapan kekerasan verbal 

harus ada dalam setiap film. 
0.0 0.0 38.0 62.0 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 2019 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas mengenai persentase responden terhadap  

bahasa , pada hasil penelitian dari 50 responden. Responden suka menonton film 

yang mengandung unsur kekerasan verbal, sebanyak 2,0 % (1 orang) memilih 

setuju, 52,0 % (26 orang) memilih tidak setuju, dan 46,0 % (23 orang) memilih 

sangat tidak setuju. 

 Responden mengetahui kata-kata baru dalam bentuk kekerasan verbal dari 

film, sebanyak 70,0 % (35 orang) memilih setuju dan 30,0 % (15 orang) memilih 

sangat setuju. 

 Responden suka mengadopsi ungkapan kekerasan verbal ke kehidupan 

nyata dai film, sebanyak 32,0 % (16 orang) memilih tidak setuju, dan 68,0 % (34 

orang) memilih sangat tidak setuju. 

 Responden melihat pemeran dalam film seringkali menggunakan bahasa 

yang kasar apabila sedang marah, sebanyak 2,0 % (1 orang) memilih tidak setuju, 

66,0 % (33 orang) memilih setuju, dan 32,0 % (16 orang) memilih sangat setuju. 

 Responden melihat pemeran dalam film tidak menggunakan bahasa yang 

menyindir apabila sedang marah, sebanyak 2,0% (1 orang) memilih sangat setuju, 

60,0 %(30 orang) memilih tidak setuju, dan 38,0 % (19 orang) memilih sangat 

tidak setuju. 
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 Responden melihat bahasa yang di gunakan adalah bahasa Indonesia yang  

baik dan benar, sebanyak 2,0 % (1 orang) memilih setuju, 50,0 % (25 orng) 

memilih tidak setuju, dan 48,0 % (24 orang) memilih sangat tidak setuju. 

 Responden melihat cacian dan makian biasa timbul dalam percakapan 

antar pemeran di dalam film, sebanyak 52,0 % (26 orang) memilih setuju, 48,0 % 

(24 orang) memilih sangat setuju. 

 Responden menganggap film yang mengandung kekerasan verbal dapat   

berpengaruh pada kehidupan nyata, sebanyak 60,0 % (30 orang) memilih setuju 

dan 40,0 % (20 orang) memilih sangat setuju. 

 Responden menganggap film yang mengandung kekerasan verbal tidak 

akan berpengaruh pada kehidupan nyata, sebanyak 66,0 % (33 orang) memilih 

tidak setuju, dan 34,0 % (17 orang) memilih sangat tidak setuju. 

 Responden menganggap bahwa film yang mengandung kekerasan verbal 

baik untuk dilihat dalam  menambah pembendaharaan kata,  sebanyak 36,0 % (18 

orang) memilih tidak setuju, dan 64,0 % (32 orang) memilih sangat tidak setuju. 

 Responden melihat film yang mengandung unsur kekerasan verbal sangat 

di sukai banyak penonton, sebanyak 58,0 % (29 orang) memilih tidak setuju, dan 

42,0 % (21 orang) memilih sangat tidak setuju. 

 Responden menganggap film yang mengandung unsur kekerasan verbal 

tidak di sukai banyak penonton, sebanyak 54,0 % (27 orang) memilih setuju, dan 

46,0 % (23 orang) memilih sangat setuju. 

 Responden menganggap ungkapan kekerasan verbal harus ada dalam 

setiap film, sebanyak 38,0 % (19 orang) memilih tidak setuju, dan 62,0 % (31 

orang) memilih sangat tidak setuju. 
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Uji Validitas dan Reabilitas 

1. Blueprint Kuesioner Persepsi Terhadap Unsur Kekerasan Dalam 

Film 

Dalam penelitian yang berjudul "Persepsi Mahasiswa Jurnalistik UIN 

Alauddin Terhadap Unsur Kekerasan Dalam Film Marlina Si Pembunuh Dalam 

Empat Babak" dijelaskan bahwa indikator dari persepsi unsur kekerasan adalah 

konten cerita, perilaku pemeran, dan konten cerita. Setiap indikator memiliki item 

yang berkategori favorable dan unfavorable, serta memiliki empat alternative 

pilihan jawaban dari setiap item. 

Tabel 4.6  Blueprint Persepsi Unsur Kekerasan 

No Aspek Indikator 
Nomor Item 

Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 

Persepsi Unsur 

Kekerasan 

dalam Film 

Konten cerita 
2, 6, 8, 10, 

11, 12 

1, 3, 4, 5, 7, 

9, 13 
13 

Perilaku pemeran 
1, 2, 4, 5, 6, 

8, 11, 13, 14 
3, 7, 9, 10, 12 14 

Bahasa 2, 4, 7, 8, 12 
1, 3, 5, 6, 9, 

10, 11, 13 
13 

Total 40 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 2019 

 

D. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Nisfianoor dalam Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial 

mengemukakan bahwa untuk menyatakan butir valid atau tidak valid digunakan 

patokan 0,2 dan dibandingkan dengan angka-angka yang ada di kolom Corrected 

Item-Total Corelation pada output uji validitas melalui Scale Reliabiliy dengan 
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bantuan program SPSS. Bila angka korelasi yang terdapat pada kolom Corrected 

Item-Total Corelation berada di bawah 0,2 (r < 0,2) atau bertanda (-), maka 

dinyatakan tidak valid. 

Diketahui nilai df (degree of freedom) yaitu 50, dengan signifikansi 5%. Maka 

diperoleh rtabel yaitu 0.284. 

Adapun hasil uji validitas sebagaimana data dalam tabel berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas 

No. Item Konten Cerita 
Corrected Item-

Total Corelation 
Rtabel Keterangan 

1 0,478 0,2 Valid 

2 0,441 0,2 Valid 

3 0,386 0,2 Valid 

4 0,367 0,2 Valid 

5 0,505 0,2 Valid 

6 0,525 0,2 Valid 

7 0,360 0,2 Valid 

8 0,279 0,2 Valid 

9 0,463 0,2 Valid 

10 0,496 0,2 Valid 

11 0,172 0,2 Tidak Valid 

12 0,654 0,2 Valid 

13 0,169 0,2 Tidak Valid 
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No. Item Perilaku 

Pemeran 

Corrected Item-

Total Corelation 
Rtabel Keterangan 

1 0,450 0,2 Valid 

2 0,574 0,2 Valid 

3 0,650 0,2 Valid 

4 0,302 0,2 Valid 

5 0,671 0,2 Valid 

6 0,348 0,2 Valid 

7 0,605 0,2 Valid 

8 0,297 0,2 Valid 

9 0,520 0,2 Valid 

10 0,332 0,2 Valid 

11 0,491 0,2 Valid 

12 0,038 0,2 Tidak Valid 

13 0,540 0,2 Valid 

14 0,218 0,2 Tidak Valid 

No. Item Bahasa 
Corrected Item-

Total Corelation 
Rtabel Keterangan 

1 0,655 0,2 Valid 

2 0,446 0,2 Valid 

3 0,633 0,2 Valid 
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4 0,446 0,2 Valid 

5 0,425 0,2 Valid 

6 0,532 0,2 Valid 

7 0,425 0,2 Valid 

8 0,502 0,2 Valid 

9 0,409 0,2 Valid 

10 0,495 0,2 Valid 

11 0,412 0,2 Valid 

12 0,387 0,2 Valid 

13 0,615 0,2 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 2019 

 Dari ketiga indikator menggunakan 43 butir pertanyaan. Setelah 

melakukan analisis data maka terdapat 4 butir pertanyaan yang di bawah 0,2 yaitu 

2 butir pertanyaan pada skala konten cerita dan 2 butir pertanyaan pada skala 

perilaku pemeran, yakni pertanyaan nomor 11 dan 13 pada skala konten cerita dan 

pertanyaan nomor 12 dan 14 pada skala perilaku pemeran. Oleh karena itu, 

dilakukan analisis uji validitas dengan membuang butir-butir pertanyaan yang 

tidak valid. Setelah membuang butir-butir pertanyaan yang tidak valid, maka 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas (Setelah membuang pertanyaan yang gugur) 

No. Item Konten Cerita 
Corrected Item-

Total Corelation 
Rtabel Keterangan 
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1 0,478 0,2 Valid 

2 0,441 0,2 Valid 

3 0,386 0,2 Valid 

4 0,367 0,2 Valid 

5 0,505 0,2 Valid 

6 0,525 0,2 Valid 

7 0,360 0,2 Valid 

8 0,279 0,2 Valid 

9 0,463 0,2 Valid 

10 0,496 0,2 Valid 

12 0,654 0,2 Valid 

No. Item Perilaku 

Pemeran 

Corrected Item-

Total Corelation 
Rtabel Keterangan 

1 0,450 0,2 Valid 

2 0,574 0,2 Valid 

3 0,650 0,2 Valid 

4 0,302 0,2 Valid 

5 0,671 0,2 Valid 

6 0,348 0,2 Valid 

7 0,605 0,2 Valid 
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8 0,297 0,2 Valid 

9 0,520 0,2 Valid 

10 0,332 0,2 Valid 

11 0,491 0,2 Valid 

13 0,540 0,2 Valid 

No. Item Bahasa 
Corrected Item-

Total Corelation 
Rtabel Keterangan 

1 0,655 0,2 Valid 

2 0,446 0,2 Valid 

3 0,633 0,2 Valid 

4 0,446 0,2 Valid 

5 0,425 0,2 Valid 

6 0,532 0,2 Valid 

7 0,425 0,2 Valid 

8 0,502 0,2 Valid 

9 0,409 0,2 Valid 

10 0,495 0,2 Valid 

11 0,412 0,2 Valid 

12 0,387 0,2 Valid 

13 0,615 0,2 Valid 
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2. Blueprint Setelah Uji Validitas ( Setelah membuang pernyataan yang 

gugur ) 

Setelah melakukan uji validitas dan melalui beberapa tahap pengguguran maka 

hasil akhir daeo blueprint kuesioner pengaruh persepsi terhadap unsur kekerasan 

dalam film adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.9 Blueprint Persepsi Unsur Kekerasan 

No Aspek Indikator 
Nomor Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1 

Persepsi Unsur 

Kekerasan 

dalam Film 

Konten cerita 2, 6, 8, 10, 12 1, 3, 4, 5, 7, 9 11 

Perilaku pemeran 
1, 2, 4, 5, 6, 

8, 11, 13 
3, 7, 9, 10 12 

Bahasa 2, 4, 7, 8, 12 
1, 3, 5, 6, 9, 

10, 11, 13 
13 

Total 36 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 2019 

 

E. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji Cronbach Alpha yaitu 

metode yang digunakan untuk menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh 

Indikator yang digunakan di dalam penelitian. Suatu instrument penelitian dapat 

dikatakan reliable jika memiliki koefisien reliabilitas 0,6 atau lebih dengan 

menggunakan bantuan program IBMSPSS Statistics versi 24. Hasil perhitungan 

dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut : 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas  

Cronbach's Alpha N of Items 

,833 40 

                                 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 2019 

 Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach‟s Alpha sebesar 0,848 

yangberarti bahwa > 0,6. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua item 

dalam angket penelitian reliabel atau konsisten, sehingga dapat digunakan dalam 

pengujian hipotesis. 

 

F. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas,dapat dilihat tanggapan responden pada 

penelitian ini dalam memberikan tanggapannya pada Film Marlina Si Pembunuh 

Dalam Empat Babak. Kemudian hal menurut peneliti bisa menjadi acuan untuk 

menjawab rumusan  masalah dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui 

tanggapan Mahasiswa Jurnalistik UIN Alauddin terhadap unsur kekerasan dalam 

Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak. 

 Pada bagian ini akan terdiri atas pembahasan tiap-tiap indikator. Untuk 

lebih jelasnya, maka pembahasan penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut: 

I. Persepsi Mahasiswa Jurnalistik UIN Alauddin Terhadap Unsur 

Kekerasan Konten Cerita dalam Film Marlina Si Pembunuh Dalam 

Empat Babak. 

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.3 terlihat jelas, sebanyak 36,0 % 

(18 orang ) memilih setuju dan 64,0 % (32 orang) responden memilih sangat 

setuju, dalam penelitian ini menyatakan  bahwa Film Marlina Si Pembunuh 

Dalam Empat Babak  ini mengandung  unsur kekerasan. Hal ini selaras pada 

pernyataan unfavorable, sebanyak 26,0 % (13 orang) memilih tidak setuju dan 

74,0 % (37 orang) memilih sangat tidak setuju, responden melihat Film Marlina Si 
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Pembunuh Dalam Empat Babak ini tidak mengandung unsur kekerasan. Jadi 

dapat dilihat bahwa terdapat konsistensi pada jawaban responden. Selain itu 

responden melihat di dalam film banyak  adegan kekerasan, sebanyak 40,0 % (20 

orang) memilih setuju dan 60,0 % (30 orang) memilih sangat setuju. Kemudian 

sebanyak 48,0 % (24 orang) memilih setuju dan 52,0 % (26 orang) responden 

memilih sangat setuju, melihat efek-efek visualisasi yang mencerminkan unsur 

kekerasan sering timbul dalam film, seperti mengancam dengan golok, dan 

percikan darah. 

II. Persepsi Mahasiswa Jurnalistik UIN Alauddin Terhadap Unsur 

Kekerasan Perilaku Pemeran dalam Film Marlina Si Pembunuh 

Dalam Empat Babak. 

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.4 terlihat jelas, sebanyak 36,0 % 

(18 orang) memilih setuju dan 64,0 % (32 orang) responden memilih sangat 

setuju, dalam penelitian ini menyatakan Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat 

Babak mengandung adegan berbau kekerasan antara pemeran. Hal ini selaras pada 

pernyataan unfavorable, sebanyak 2,0 % (1 orang) memilih setuju, 40,0 % (20 

orang) memilih tidak setuju dan 58,0 % (29 orang) memilih sangat tidak setuju 

responden melihat Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak tidak 

mengandung adegan berbau kekerasan antar pemeran. Jadi dapat dilihat bahwa 

terdapat konsistensi pada jawaban responden. Selain itu secara keseluruhan 

responden pada penelitian ini menyatakan perilaku pemeran dalam film dapat 

berdampak buruk bagi penonton, sebanyak 42,0 % (21 orang) memilih setuju dan 

58,0 % (29 orang) memilih sangat setuju. Kemudian sebanyak 52,0 % (26 orang) 

memilih setuju dan 48,0 % (24 orang) memilih sangat setuju responden melihat 

cacian dan makian biasa timbul dalam percakapan antara pemeran. 

III. Persepsi Mahasiswa Jurnalistik UIN Alauddin Terhadap Unsur 

Kekerasan Bahasa dalam Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat 

Babak. 

 Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.5 terlihat jelas, sebanyak 2,0 % (1 

orang) memilih tidak setuju, 66,0 % (33 orang) memilih setuju, dan 32,0 % (16 
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orang) responden memilih sangat setuju, dalam penelitian ini menyatakan 

responden melihat pemeran dalam Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat 

Babak seringkali menggunakan bahasa yang kasar apabila sedang marah. 

Selanjutnya pada pernyataan yang menguji konsistensi jawaban responden, 

terlihat sebanyak 58,0 % (29 orang) memilih tidak setuju, dan 42,0 % (21 orang) 

responden memilih sangat tidak setuju, bahwa film yang mengandung unsur 

kekerasan verbal sangat di sukai banyak penonton. Hal ini selaras pada pernyataan 

unfavorable, sebanyak 54,0 % (27 orang) memilih setuju, dan 46,0 % (23 orang)  

memilih sangat setuju, keseluruhan responden menyatakan film yang 

mengandung unsur kekerasan verbal tidak di sukai banyak penonton. Jadi dapat 

dilihat bahwa terdapat konsistensi pada jawaban responden.  

 Berdasarkan penjabaran hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat 

menarik garis merah atas penggunaan teori uses and gratification pada penelitian 

ini. Dalam teori uses and gratifications ditekankan bahwa audience aktif untuk 

menentukan media mana yang harus dipilih untuk memuaskan kebutuhannya. 

Menurut pendapat teori ini, konsumen media mempunyai kebebasan untuk 

memutuskan bagaimana (lewat media mana) mereka menggunakan media dan 

bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya. Dimana Film Marlina Si 

Pembunuh Dalam Empat Babak adalah pilihan audience yang dilihat peneliti 

untuk pemenuhan informasi dalam konteks hiburan.  

 Kemudian berdasarkan penjabaran yakni dapat diketahui bahwa “Film 

Marlina Sipembunuh Dalam Empat Babak” mengandung unsur kekerasan di 

dalamnya, dan mendapat respon dan penilaian kurang disukai pada unsur 

kekerasan dari para audience Mahasiwa Jurnalistik UIN Alauddin. 

Membahas tentang kekerasan, kita sebagai umat manusia dianjurkan untuk 

saling menyayangi sesama makhluk hidup, seperti yang disinggung dalam Al-

Qur’an surah Al- Imran (3: 159): 

ِ لِىتَ  هَ ٱللَّه ىاْ مِهۡ حَىۡلكَِۖۡ فٱَعۡفُ عَىۡهمُۡ وَٱصۡتغَۡفرِۡ لَهمُۡ وَشَاوِرۡهمُۡ فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّ  لَهمُۡۖۡ وَلَىۡ كُىتَ فَظًّّا غَلِيظَ ٱلۡقلَۡبِ لَوَفَضُّ

لِيهَ   َ يحُِبُّ ٱلۡمُتَىَكِّ ِِۚ إنِه ٱللَّه  ٥١فيِ ٱلَۡۡمۡرِۖۡ فَإذَِا عَزَمۡتَ فَتَىَكهلۡ عَلىَ ٱللَّه
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Terjemahnya : 

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."
50

 

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk berperilaku lemah Lembut  

dan menjalakankan perintah kasih sayang sesama manusia sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Hal ini semakin memperkuat dengan banyaknya tayangan Film yang 

mengandung unsur kekerasan yang dapat berdampak buruk bagi penonton. Dilihat 

dari beberapa kasus pengaruh terpaan media berkonten kekerasan bagi penonton. 

Hal ini selaras dengan temuan peneliti, dimana khalayak yang mengomsumsi 

tayangan film dapat mengetahui unsur-unsur kekerasan yang terkandung didalam 

sebuah tayangan, sehingga dapat menjadi landasan bagi khalayak  yang melihat 

tayangan yang mengandung unsur kekrasan hendak terlebih dahulu memiliki 

kematangan psikologi, agar terhindar dari dampak buruk dari sebuah tayangan 

dan tetap saling berperilaku lemah lembut dan saling menyayangi sesama 

manusia, sebagaimana maksud ayat di atas. 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Direktor 

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012) 
h. 90.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui proses analisis data mengenai “persepsi mahasiswa 

terhadap unsur kekerasan dalam Film Marlina Sipembunuh Dalam Empat Babak” 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Mahasiswa Jurnalistik UIN Alauddin yang menjadi responden dalam 

penelitian merasa kurang senang dengan tayangan televisi yang mengandung 

unsur kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner pada indikator skala 

konten cerita, sebagian besar berpendapat bahwa dalam “Film Marlina 

Sipembunuh Dalam Empat Babak” mengandung unsur kekerasan di dalamnya. 

Pada indikator perilaku pemeran sebagian besar melihat adegan perkelahian, 

penyiksaan, pemukulan, dan pengrusakan cenderung tidak disensor. Serta pada 

indikator bahasa, sebagian responden berpendapat bahwa penggunaan bahasa 

kasar seringkali muncul di dalam film. 

Dengan demikian, dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Film 

Marlina Sipembunuh Dalam Empat Babak,menurut persepi mahasiswa jurnalistik 

UIN Alauddin kurang disukai dan betul mengandung unsur kekerasan di 

dalamnya yang meliputi kekerasan verbal dan non verbal. Unsur kekerasan seperti 

adegan perkelahian, penyiksaan, serta penggunaan bahasa kasar seringkali muncul 

dalam sinetron. Adegan dalam sinetron yang menampilkan perkelahian, 

pemukulan, dan pengrusakan cenderung tidak disensor. Kontak fisik yang 

berkaitan dengan kekerasan sering ditampilkan di dalam sinetron, seperti 

tamparan, pukulan, dorongan, dan lain sebagainya.Namun disisi lain film marlina 
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sudah mampu menyampaikan pesan kritik dan bisa mendapatkan penghargaan 

karena penyajian film yang sangat berkualitas. 

 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  pada, maka peneliti 

memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut: 

1. Production house, hendaknya mengurangi memproduksi tayangan yang 

mengandung unsur kekerasan dan jika diharuskan membuat batasan usia b

agi penonton dan memperbanyak produksi film yang mendidik dan 

memperhatikan nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat. 

2. Untuk penonton sebaiknya lebih berhati-hati lagi saat mencerna pesan 

dalam film, seperti halnya film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak 

yang banyak sekali mengandung unsur kekerasan didalamnya Masyarakat 

diharuskan memiliki kematangan psikologi atau kepribadian dalam 

melakukan sesuatu, seseorang bisa dikatakan mempunyai kematangan 

kepribadian apabila ia mampu mengaktualisasikan atau menempatkan 

dirinya dengan kemampuan yang dimilikinya serta memanfaatkan secara p

enuh bakat, kapasitas kapasita dan potensi yang ada pada dirinya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Assalamualaikum wr.wb 

Dengan hormat, 

Saya Andi Mutmainnah Jurnalistik semester VII (Delapan) Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang saat ini sedang 

penelitian guna penyusunan tugas akhir sebagai persyaratan kelulusan (skripsi). Adapun judul 

penelitian saya adalah "Persepsi Mahasiswa Jurnalistik UIN Alauddin Terhadap Unsur 

Kekerasan Dalam Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak". Berkaitan dengan itu, 

saya mengharap kesediaan saudara/i untuk mengisi kuesioner yang  telah  saya sediakan 

sebagai data pertanyaan. Saudara/i dimohon untuk memilih pernyataan dan jawaban dari 

pertanyaan sesuai dengan kondisi saudara/i saat ini. Tidak ada jawaban yang salah atau benar 

dalam pengisian kuesioner ini. Oleh sebab itu, dimohon untuk tidak ragu dalam menjawab 

setiap pertanyaan yang telah tersaji dan pilihlah yang sesuai dengan kondisi saudara/i saat ini. 

Penyusunan tugas akhir ini sangat bergantung dari data yang saudara/i berikan, maka saya 

berharap saudara/i memastikan seluruh pertanyaan telah terjawab tanpa ada yang terlewatkan. 

Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 

Wassalamu'alaikum wr. Wb. 

 

 

Hormat Saya, 

Peneliti 

 

 

 

 



 
 

 
 

Persepsi Mahasiswa Jurnalistik Uin Alauddin Terhadap Unsur Kekerasan Dalam Film 

Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak. 

No. Responden : 

Petunjuk Pengisian: 

1. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang anda pilih. 

2. Ada 4 kategori jawaban: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS 

(Sangat Tidak Setuju). 

3. Diharapkan semua pertanyaan di jawa dan tidak ada yang terlewatkan. 

4. Pilihlah jawaban yang anda sanggap paling sesuai keadaan sebenarnya. 

5. (*) pilih salah satu. 

Data Responden 

Nama   : 

Nim   : 

Angkatan  : 

Umur   : 

Jenis Kelamin     :        Pria      Wanita 

Email      : 

No.Hp/WhatsApp    : 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

A. Konten Cerita 

N0 Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya cenderung menyukai film yang berkonten unsur kekerasan.     

2 
Saya melihat film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak ini 

mengandung banyak unsur kekerasan. 
   

 

3 
Saya melihat Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak ini 

tidak mengandung unsur kekerasan. 
   

 

4 
Saya senang melihat Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat 

Babak karena mengandung unsur kekerasan. 
   

 

5 
Saya menganggap film yang mengandung unsur kekerasan adalah 

tayangan yang mendidik. 
   

 

6 
Saya menganggap film yang mengandung unsur kekerasan adalah  

tayangan yang tidak mendidik. 
   

 

7 Cerita yang terkandung dalam film ini bagus dan mendidik.     

8 Saya melihat di dalam film banyak adegan kekerasan.     

9 Saya melihat di dalam film tidak terlalu banyak adegan kekerasan.     

10 
Adegan dalam film yang mengandung unsur kekerasan tidak di 

sensor. 
   

 

11 

Kontak fisik yang berhubungan dengan kekerasan seperti, tamparan 

pukulan dorongan dan lain sebagainya sering ditampilkan di dalam 

film. 

   

 

12 
Efek-efek visualisasi mencerminkan unsur kekerasan sering timbul 

dalam film, seperti mengancam dengan golok, dan percikan darah. 
   

 

13 Cerita yang terkandung dalam film mudah dimengerti.     

 



 
 

 
 

B. Perilaku Pemeran 

N0 Pernyataan SS S TS STS 

1 
Saya melihat pemeran dalam film sering kali melakukan sesuatu 

ancaman untuk mewujudkan keinginnanya. 
    

2 
Saya melihat film marlina banyak mengandung adegan berbau 

kekerasan antara pemeran. 
    

3 
Film marlina tidak mengandung adegan berbau kekerasan antar 

pemeran. 
    

4 
Saya melihat pemeran melakukan penyiksaan terhadap orang yang 

tidak disukai. 
    

5 
Pemeran seringkali seenak mau sendiri mengambil hak dan 

kewajban korban dalam film. 
    

6 Cacian dan makian biasa timbul dalam percakapan antara pemeran.     

7 
Cacian dan makian jarang timbul dalam percakapan antara 

pemeran. 
    

8 Ekspresi kemarahan yang diluapkan oleh pemeran berlebihan.     

9 
Ekspresi kemarahan yang diluapkan oleh pemeran biasa-biasa saja / 

wajar. 
    

10 Saya suka mencontoh perilaku pemeran.     

11 
Melihat perilaku pemeran dalam film dapat berdampak buruk bagi 

penonton. 
    

12 
Perilaku buruk pemeran dalam film dapat dicontoh dalam 

kehidupan nyata. 
    

13 
Saya melihat banyak perilaku pemeran ada di kehidupan nyata saya 

seperti dalam KDRT. 
    



 
 

 
 

14 
Saya melihat aktor pria melakukan perbuatan tidak menyenangkan 

(kekerasan seksual) terhadap aktor perempuan. 
    

 

C. Bahasa yang Digunakan 

N0 Pernyataan SS S TS STS 

1 
Saya suka menonton film yang mengandung unsur kekerasan 

verbal. 

    

2 
Saya mengetahui kata-kata baru dalam bentuk kekerasan verbal 

dari film. 

    

3 
saya suka mengadopsi ungkapan kekerasan verbal ke kehidupan 

nyata saya. 

    

4 
Pemeran dalam film seringkali menggunakan bahasa yang kasar 

apabila sedang marah. 

    

5 
Pemeran dalam film tidak menggunakan bahasa yang menyindir 

apabila sedang marah. 

    

6 Bahasa yang di gunakan bahasa Indonesia yang  baik dan benar.     

7 
Cacian dan makian biasa timbul dalam percakapan antar pemeran 

di dalam film. 

    

8 
Melihat film yang mengandung kekerasan verbal dapat   

berpengaruh pada kehidupan nyata. 

    

9 
Melihat film yang mengandung kekerasan verbal tidak   

berpengaruh pada kehidupan nyata. 

    

10 
Film yang mengandung kekerasan verbal baik untuk dilihat, 

menambah pembendaharaan kata. 

    

11 Film yang mengandung unsur kekerasan verbal sangat di sukai     



 
 

 
 

banyak penonton. 

12 
Film yang mengandung unsur kekerasan verbal tidak di sukai 

banyak penonton. 

    

14 
Menurut saya ungkapan kekerasan verbal harus ada dalam setiap 

film. 

    

 

 

No 
Respon

den 

Konten Cerita ( X1 ) Tot
al 
X1 

X1
.1 

X1
.2 

X1
.3 

X1
.4 

X1
.5 

X1
.6 

X1
.7 

X1
.8 

X1
.9 

X1.
10 

X1.
11 

X1.
12 

X1.
13 

1 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 47 

2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 45 

3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 49 

4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 45 

5 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 45 

6 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 43 

7 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 47 

8 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 46 

9 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 47 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

11 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 42 

12 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 48 

13 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 45 

14 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 48 

15 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 48 

16 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 45 

17 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 42 

18 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 41 

19 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 45 

20 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 43 



 
 

 
 

21 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 43 

22 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 44 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 40 

24 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 43 

25 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 42 

26 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 48 

27 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 47 

28 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 47 

29 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 45 

30 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 46 

31 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 48 

32 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 43 

33 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 43 

34 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 46 

35 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 49 

36 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 49 

37 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 45 

38 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 45 

39 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 43 

40 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 49 

41 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 49 

42 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 42 

43 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 43 

44 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 47 

45 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 45 

46 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 45 

47 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 49 

48 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 49 

49 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 45 

50 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 45 

 

No Perilaku Pemeran (X2) To



 
 

 
 

Respo
nden 

X2
.1 

X2
.2 

X2
.3 

X2
.4 

X2
.5 

X2
.6 

X2
.7 

X2
.8 

X2
.9 

X2.
10 

X2.
11 

X2.
12 

X2.
13 

X2.
14 

tal 
X2 

1 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 51 

2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 52 

3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 50 

4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 52 

5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 51 

6 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 49 

7 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 54 

8 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 52 

9 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 51 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 44 

11 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 46 

12 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 51 

13 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 52 

14 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 48 

15 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 51 

16 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 52 

17 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 44 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 

19 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 48 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 44 

21 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 48 

22 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 50 

23 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 47 

24 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 46 

25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 44 

26 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 52 

27 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 51 

28 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 54 

29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 44 

30 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 50 

31 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 50 



 
 

 
 

32 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 47 

33 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 50 

34 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 46 

35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 54 

36 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 50 

37 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 52 

38 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 51 

39 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 49 

40 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 48 

41 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 50 

42 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 51 

43 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 49 

44 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 49 

45 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 50 

46 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 47 

47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 54 

48 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 50 

49 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 52 

50 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 51 
  

 

No 
Respon

den 

Bahasa (X3) Tot
al 
X3 

X3
.1 

X3
.2 

X3
.3 

X3
.4 

X3
.5 

X3
.6 

X3
.7 

X3
.8 

X3
.9 

X3.
10 

X3.
11 

X3.
12 

X3.
13 

1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 

2 3 3 3 3 1 2 4 3 3 4 3 3 3 38 

3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 47 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 48 

5 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 45 

6 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 45 

7 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 46 

8 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 47 



 
 

 
 

9 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 47 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

11 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 42 

12 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 46 

13 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 47 

14 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 43 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

16 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 48 

17 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 40 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

19 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 41 

21 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 40 

22 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 44 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 42 

24 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 43 

25 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 44 

26 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 44 

27 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 

28 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 46 

29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 41 

30 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 46 

31 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 46 

32 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 47 

33 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 47 

34 1 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 38 

35 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 47 

36 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 47 

37 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 48 

38 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 45 

39 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 45 

40 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 49 

41 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 47 



 
 

 
 

42 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 46 

43 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 45 

44 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 46 

45 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 46 

46 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 47 

47 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 47 

48 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 47 

49 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 48 

50 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 44 

               
 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 

X1.1 Pearson Correlation 1 ,216 -,235 ,179 -,002 ,135 ,281
*
 

Sig. (2-tailed)  ,132 ,101 ,214 ,991 ,350 ,048 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.2 Pearson Correlation ,216 1 ,125 -,037 ,271 ,060 ,129 

Sig. (2-tailed) ,132  ,386 ,798 ,057 ,678 ,373 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.3 Pearson Correlation -,235 ,125 1 ,042 ,475
**
 ,185 -,201 

Sig. (2-tailed) ,101 ,386  ,770 ,000 ,199 ,162 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.4 Pearson Correlation ,179 -,037 ,042 1 ,082 ,054 ,186 

Sig. (2-tailed) ,214 ,798 ,770  ,572 ,711 ,196 



 
 

 
 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.5 Pearson Correlation -,002 ,271 ,475
**
 ,082 1 ,352

*
 ,054 

Sig. (2-tailed) ,991 ,057 ,000 ,572  ,012 ,709 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.6 Pearson Correlation ,135 ,060 ,185 ,054 ,352
*
 1 ,049 

Sig. (2-tailed) ,350 ,678 ,199 ,711 ,012  ,736 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.7 Pearson Correlation ,281
*
 ,129 -,201 ,186 ,054 ,049 1 

Sig. (2-tailed) ,048 ,373 ,162 ,196 ,709 ,736  

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.8 Pearson Correlation ,033 -,017 -,019 ,116 -,135 ,147 ,268 

Sig. (2-tailed) ,820 ,907 ,898 ,423 ,351 ,307 ,060 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.9 Pearson Correlation ,336
*
 -,100 ,182 ,169 ,188 ,061 ,139 

Sig. (2-tailed) ,017 ,491 ,205 ,242 ,190 ,673 ,336 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.10 Pearson Correlation ,198 ,157 ,211 ,111 ,360
*
 ,203 ,116 

Sig. (2-tailed) ,168 ,276 ,141 ,442 ,010 ,157 ,421 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.11 Pearson Correlation -,203 ,250 ,137 -,284
*
 ,206 ,281

*
 ,000 



 
 

 
 

Sig. (2-tailed) ,158 ,080 ,344 ,046 ,151 ,048 1,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.12 Pearson Correlation ,331
*
 ,364

**
 ,252 ,169 ,155 ,318

*
 -,022 

Sig. (2-tailed) ,019 ,009 ,078 ,242 ,282 ,024 ,877 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.13 Pearson Correlation ,245 -,077 -,056 ,159 -,308
*
 -,100 -,008 

Sig. (2-tailed) ,087 ,593 ,700 ,270 ,030 ,490 ,957 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Total_X1 Pearson Correlation ,478
**
 ,441

**
 ,386

**
 ,367

**
 ,505

**
 ,525

**
 ,360

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,006 ,009 ,000 ,000 ,010 

N 50 50 50 50 50 50 50 

 

 

 
X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 Total_X1 

X1.1 Pearson Correlation ,033 ,336
*
 ,198 -,203 ,331

*
 ,245 ,478

**
 

Sig. (2-tailed) ,820 ,017 ,168 ,158 ,019 ,087 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.2 Pearson Correlation -,017 -,100 ,157 ,250 ,364
**
 -,077 ,441

**
 

Sig. (2-tailed) ,907 ,491 ,276 ,080 ,009 ,593 ,001 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.3 Pearson Correlation -,019 ,182 ,211 ,137 ,252 -,056 ,386
**
 



 
 

 
 

Sig. (2-tailed) ,898 ,205 ,141 ,344 ,078 ,700 ,006 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.4 Pearson Correlation ,116 ,169 ,111 -,284
*
 ,169 ,159 ,367

**
 

Sig. (2-tailed) ,423 ,242 ,442 ,046 ,242 ,270 ,009 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.5 Pearson Correlation -,135 ,188 ,360
*
 ,206 ,155 -,308

*
 ,505

**
 

Sig. (2-tailed) ,351 ,190 ,010 ,151 ,282 ,030 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.6 Pearson Correlation ,147 ,061 ,203 ,281
*
 ,318

*
 -,100 ,525

**
 

Sig. (2-tailed) ,307 ,673 ,157 ,048 ,024 ,490 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.7 Pearson Correlation ,268 ,139 ,116 ,000 -,022 -,008 ,360
*
 

Sig. (2-tailed) ,060 ,336 ,421 1,000 ,877 ,957 ,010 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.8 Pearson Correlation 1 -,034 ,035 ,327
*
 ,033 -,190 ,297

*
 

Sig. (2-tailed)  ,817 ,809 ,021 ,822 ,187 ,036 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.9 Pearson Correlation -,034 1 ,081 -,371
**
 ,422

**
 ,395

**
 ,463

**
 

Sig. (2-tailed) ,817  ,575 ,008 ,002 ,005 ,001 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.10 Pearson Correlation ,035 ,081 1 -,086 ,230 ,051 ,496
**
 



 
 

 
 

Sig. (2-tailed) ,809 ,575  ,554 ,108 ,727 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.11 Pearson Correlation ,327
*
 -,371

**
 -,086 1 ,000 -,380

**
 ,172 

Sig. (2-tailed) ,021 ,008 ,554  1,000 ,006 ,232 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.12 Pearson Correlation ,033 ,422
**
 ,230 ,000 1 ,183 ,654

**
 

Sig. (2-tailed) ,822 ,002 ,108 1,000  ,205 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X1.13 Pearson Correlation -,190 ,395
**
 ,051 -,380

**
 ,183 1 ,169 

Sig. (2-tailed) ,187 ,005 ,727 ,006 ,205  ,240 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Total_X1 Pearson Correlation ,297
*
 ,463

**
 ,496

**
 ,172 ,654

**
 ,169 1 

Sig. (2-tailed) ,036 ,001 ,000 ,232 ,000 ,240  

N 50 50 50 50 50 50 50 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 



 
 

 
 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 

X2.1 Pearson 

Correlation 
1 ,122 -,018 ,082 ,284

*
 ,412

**
 ,478

**
 ,216 

Sig. (2-tailed)  ,400 ,900 ,572 ,046 ,003 ,000 ,132 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

X2.2 Pearson 

Correlation 
,122 1 ,473

**
 ,244 ,333

*
 -,113 ,216 ,128 

Sig. (2-tailed) ,400  ,001 ,088 ,018 ,433 ,132 ,374 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

X2.3 Pearson 

Correlation 
-,018 ,473

**
 1 ,105 ,523

**
 ,117 ,321

*
 -,084 

Sig. (2-tailed) ,900 ,001  ,469 ,000 ,420 ,023 ,562 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

X2.4 Pearson 

Correlation 
,082 ,244 ,105 1 ,371

**
 -,010 -,082 ,014 

Sig. (2-tailed) ,572 ,088 ,469  ,008 ,946 ,572 ,925 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

X2.5 Pearson 

Correlation 
,284

*
 ,333

*
 ,523

**
 ,371

**
 1 ,400

**
 ,284

*
 ,000 

Sig. (2-tailed) ,046 ,018 ,000 ,008  ,004 ,046 1,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 



 
 

 
 

X2.6 Pearson 

Correlation 
,412

**
 -,113 ,117 -,010 ,400

**
 1 ,075 -,053 

Sig. (2-tailed) ,003 ,433 ,420 ,946 ,004  ,607 ,713 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

X2.7 Pearson 

Correlation 
,478

**
 ,216 ,321

*
 -,082 ,284

*
 ,075 1 ,290

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,132 ,023 ,572 ,046 ,607  ,041 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

X2.8 Pearson 

Correlation 
,216 ,128 -,084 ,014 ,000 -,053 ,290

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,132 ,374 ,562 ,925 1,000 ,713 ,041  

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

X2.9 Pearson 

Correlation 
,216 ,191 ,159 ,021 ,120 ,157 ,515

**
 ,311

*
 

Sig. (2-tailed) ,131 ,185 ,270 ,882 ,405 ,275 ,000 ,028 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

X2.10 Pearson 

Correlation 
-,110 ,298

*
 ,422

**
 -,040 ,173 -,189 ,227 -,178 

Sig. (2-tailed) ,448 ,036 ,002 ,781 ,230 ,188 ,114 ,217 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

X2.11 Pearson 

Correlation 
,097 ,206 ,512

**
 ,082 ,365

**
 ,250 ,149 -,122 

Sig. (2-tailed) ,503 ,151 ,000 ,572 ,009 ,080 ,300 ,400 



 
 

 
 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

X2.12 Pearson 

Correlation 
-,379

**
 ,227 ,216 ,144 -,040 -,318

*
 -,272 -,395

**
 

Sig. (2-tailed) ,007 ,112 ,132 ,319 ,782 ,024 ,056 ,005 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

X2.13 Pearson 

Correlation 
,331

*
 ,053 ,042 -,092 ,160 ,199 ,399

**
 ,364

**
 

Sig. (2-tailed) ,019 ,713 ,773 ,523 ,267 ,167 ,004 ,009 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

X2.14 Pearson 

Correlation 
-,101 ,091 ,099 -,053 ,000 ,045 ,020 ,245 

Sig. (2-tailed) ,484 ,531 ,492 ,714 1,000 ,755 ,893 ,086 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Total_X

2 

Pearson 

Correlation 
,450

**
 ,574

**
 ,650

**
 ,302

*
 ,671

**
 ,348

*
 ,605

**
 ,297

*
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,033 ,000 ,013 ,000 ,036 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

 

 

 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 Total_X2 

X2.1 Pearson Correlation ,216 -,110 ,097 -,379
**
 ,331

*
 -,101 ,450

**
 

Sig. (2-tailed) ,131 ,448 ,503 ,007 ,019 ,484 ,001 



 
 

 
 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X2.2 Pearson Correlation ,191 ,298
*
 ,206 ,227 ,053 ,091 ,574

**
 

Sig. (2-tailed) ,185 ,036 ,151 ,112 ,713 ,531 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X2.3 Pearson Correlation ,159 ,422
**
 ,512

**
 ,216 ,042 ,099 ,650

**
 

Sig. (2-tailed) ,270 ,002 ,000 ,132 ,773 ,492 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X2.4 Pearson Correlation ,021 -,040 ,082 ,144 -,092 -,053 ,302
*
 

Sig. (2-tailed) ,882 ,781 ,572 ,319 ,523 ,714 ,033 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X2.5 Pearson Correlation ,120 ,173 ,365
**
 -,040 ,160 ,000 ,671

**
 

Sig. (2-tailed) ,405 ,230 ,009 ,782 ,267 1,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X2.6 Pearson Correlation ,157 -,189 ,250 -,318
*
 ,199 ,045 ,348

*
 

Sig. (2-tailed) ,275 ,188 ,080 ,024 ,167 ,755 ,013 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X2.7 Pearson Correlation ,515
**
 ,227 ,149 -,272 ,399

**
 ,020 ,605

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,114 ,300 ,056 ,004 ,893 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X2.8 Pearson Correlation ,311
*
 -,178 -,122 -,395

**
 ,364

**
 ,245 ,297

*
 

Sig. (2-tailed) ,028 ,217 ,400 ,005 ,009 ,086 ,036 



 
 

 
 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X2.9 Pearson Correlation 1 ,372
**
 ,054 -,517

**
 ,398

**
 ,171 ,520

**
 

Sig. (2-tailed)  ,008 ,711 ,000 ,004 ,234 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X2.10 Pearson Correlation ,372
**
 1 ,241 ,206 ,042 -,242 ,332

*
 

Sig. (2-tailed) ,008  ,092 ,152 ,775 ,091 ,019 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X2.11 Pearson Correlation ,054 ,241 1 ,190 ,169 -,264 ,491
**
 

Sig. (2-tailed) ,711 ,092  ,186 ,242 ,063 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X2.12 Pearson Correlation -,517
**
 ,206 ,190 1 -,157 -,091 -,038 

Sig. (2-tailed) ,000 ,152 ,186  ,275 ,532 ,791 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X2.13 Pearson Correlation ,398
**
 ,042 ,169 -,157 1 ,287

*
 ,540

**
 

Sig. (2-tailed) ,004 ,775 ,242 ,275  ,043 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X2.14 Pearson Correlation ,171 -,242 -,264 -,091 ,287
*
 1 ,218 

Sig. (2-tailed) ,234 ,091 ,063 ,532 ,043  ,128 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Total_X2 Pearson Correlation ,520
**
 ,332

*
 ,491

**
 -,038 ,540

**
 ,218 1 



 
 

 
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,019 ,000 ,791 ,000 ,128  

N 50 50 50 50 50 50 50 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 

X3.1 Pearson Correlation 1 ,268 ,265 ,113 ,218 ,392
**
 ,260 

Sig. (2-tailed)  ,060 ,063 ,436 ,128 ,005 ,068 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.2 Pearson Correlation ,268 1 ,168 ,131 ,364
**
 ,414

**
 ,070 

Sig. (2-tailed) ,060  ,242 ,365 ,009 ,003 ,630 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.3 Pearson Correlation ,265 ,168 1 ,326
*
 ,397

**
 ,188 ,402

**
 

Sig. (2-tailed) ,063 ,242  ,021 ,004 ,190 ,004 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.4 Pearson Correlation ,113 ,131 ,326
*
 1 -,007 ,156 ,384

**
 

Sig. (2-tailed) ,436 ,365 ,021  ,963 ,278 ,006 

N 50 50 50 50 50 50 50 



 
 

 
 

X3.5 Pearson Correlation ,218 ,364
**
 ,397

**
 -,007 1 ,519

**
 ,057 

Sig. (2-tailed) ,128 ,009 ,004 ,963  ,000 ,693 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.6 Pearson Correlation ,392
**
 ,414

**
 ,188 ,156 ,519

**
 1 ,146 

Sig. (2-tailed) ,005 ,003 ,190 ,278 ,000  ,311 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.7 Pearson Correlation ,260 ,070 ,402
**
 ,384

**
 ,057 ,146 1 

Sig. (2-tailed) ,068 ,630 ,004 ,006 ,693 ,311  

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.8 Pearson Correlation ,176 ,089 ,298
*
 ,245 ,292

*
 ,213 -,131 

Sig. (2-tailed) ,221 ,538 ,036 ,086 ,040 ,138 ,365 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.9 Pearson Correlation ,060 -,009 ,311
*
 ,160 -,056 -,143 ,155 

Sig. (2-tailed) ,678 ,949 ,028 ,266 ,699 ,322 ,281 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.10 Pearson Correlation ,246 ,127 ,289
*
 ,283

*
 -,275 -,056 ,137 

Sig. (2-tailed) ,085 ,378 ,042 ,046 ,053 ,700 ,344 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.11 Pearson Correlation ,415
**
 -,027 ,063 -,186 ,059 ,101 ,075 

Sig. (2-tailed) ,003 ,855 ,666 ,195 ,682 ,485 ,607 



 
 

 
 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.12 Pearson Correlation ,222 ,096 ,031 ,008 -,056 -,043 -,164 

Sig. (2-tailed) ,121 ,506 ,831 ,956 ,699 ,765 ,256 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.13 Pearson Correlation ,409
**
 ,153 ,346

*
 ,305

*
 ,032 ,364

**
 ,340

*
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,289 ,014 ,031 ,824 ,009 ,016 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Total_X3 Pearson Correlation ,655
**
 ,446

**
 ,633

**
 ,446

**
 ,425

**
 ,532

**
 ,425

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,001 ,002 ,000 ,002 

N 50 50 50 50 50 50 50 

 

 

 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 X3.13 Total_X3 

X3.1 Pearson Correlation ,176 ,060 ,246 ,415
**
 ,222 ,409

**
 ,655

**
 

Sig. (2-tailed) ,221 ,678 ,085 ,003 ,121 ,003 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.2 Pearson Correlation ,089 -,009 ,127 -,027 ,096 ,153 ,446
**
 

Sig. (2-tailed) ,538 ,949 ,378 ,855 ,506 ,289 ,001 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.3 Pearson Correlation ,298
*
 ,311

*
 ,289

*
 ,063 ,031 ,346

*
 ,633

**
 

Sig. (2-tailed) ,036 ,028 ,042 ,666 ,831 ,014 ,000 



 
 

 
 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.4 Pearson Correlation ,245 ,160 ,283
*
 -,186 ,008 ,305

*
 ,446

**
 

Sig. (2-tailed) ,086 ,266 ,046 ,195 ,956 ,031 ,001 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.5 Pearson Correlation ,292
*
 -,056 -,275 ,059 -,056 ,032 ,425

**
 

Sig. (2-tailed) ,040 ,699 ,053 ,682 ,699 ,824 ,002 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.6 Pearson Correlation ,213 -,143 -,056 ,101 -,043 ,364
**
 ,532

**
 

Sig. (2-tailed) ,138 ,322 ,700 ,485 ,765 ,009 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.7 Pearson Correlation -,131 ,155 ,137 ,075 -,164 ,340
*
 ,425

**
 

Sig. (2-tailed) ,365 ,281 ,344 ,607 ,256 ,016 ,002 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.8 Pearson Correlation 1 ,362
**
 ,187 ,050 ,311

*
 ,135 ,502

**
 

Sig. (2-tailed)  ,010 ,193 ,732 ,028 ,351 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.9 Pearson Correlation ,362
**
 1 ,274 -,012 ,439

**
 ,214 ,409

**
 

Sig. (2-tailed) ,010  ,054 ,934 ,001 ,136 ,003 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.10 Pearson Correlation ,187 ,274 1 ,301
*
 ,358

*
 ,443

**
 ,495

**
 



 
 

 
 

Sig. (2-tailed) ,193 ,054  ,034 ,011 ,001 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.11 Pearson Correlation ,050 -,012 ,301
*
 1 ,434

**
 ,332

*
 ,412

**
 

Sig. (2-tailed) ,732 ,934 ,034  ,002 ,018 ,003 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.12 Pearson Correlation ,311
*
 ,439

**
 ,358

*
 ,434

**
 1 -,104 ,387

**
 

Sig. (2-tailed) ,028 ,001 ,011 ,002  ,472 ,005 

N 50 50 50 50 50 50 50 

X3.13 Pearson Correlation ,135 ,214 ,443
**
 ,332

*
 -,104 1 ,615

**
 

Sig. (2-tailed) ,351 ,136 ,001 ,018 ,472  ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Total_X3 Pearson Correlation ,502
**
 ,409

**
 ,495

**
 ,412

**
 ,387

**
 ,615

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,000 ,003 ,005 ,000  

N 50 50 50 50 50 50 50 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 



 
 

 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 50 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 50 100.0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.833 40 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1.1 3.42 .499 50 

X1.2 3.64 .485 50 

X1.3 3.74 .443 50 

X1.4 3.42 .499 50 

X1.5 3.62 .490 50 

X1.6 3.54 .503 50 

X1.7 3.24 .431 50 

X1.8 3.60 .495 50 

X1.9 3.38 .490 50 

X1.10 3.32 .471 50 

X1.11 3.50 .505 50 

X1.12 3.52 .505 50 

X1.13 3.34 .479 50 

X2.1 3.58 .499 50 

X2.2 3.64 .485 50 

X2.3 3.56 .541 50 

X2.4 3.38 .490 50 

X2.5 3.50 .505 50 

X2.6 3.48 .505 50 

X2.7 3.42 .499 50 

X2.8 3.36 .485 50 

X2.9 3.46 .503 50 

X2.10 3.86 .351 50 

X2.11 3.58 .499 50 

X2.12 3.54 .503 50 



 
 

 
 

X2.13 3.48 .505 50 

X2.14 3.56 .501 50 

X3.1 3.42 .609 50 

X3.2 3.30 .463 50 

X3.3 3.68 .471 50 

X3.4 3.30 .505 50 

X3.5 3.34 .593 50 

X3.6 3.46 .542 50 

X3.7 3.48 .505 50 

X3.8 3.40 .495 50 

X3.9 3.34 .479 50 

X3.10 3.64 .485 50 

X3.11 3.42 .499 50 

X3.12 3.46 .503 50 

X3.13 3.62 .490 50 
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