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ABSTRAK 

Nama : Muhamad Syafri 

Nim : 50500116069 

Judul : Pesan Moral Dalam Film “Mengejar Embun ke Eropa” 

Analisis Semiotika Roland Barthes 

Penelitian ini mengaji tentang Pesan Moral yang terdapat dalam film 

Mengejar Embun ke Eropa. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini 

yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana makna denotatif, konotatif, dan mitos 

yang terdapat dalam film Mengejar Embun ke Eropa. 2) Untuk mengetahui 

pesan moral dalam film Mengejar Embun ke Eropa. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan sumber 

data yaitu data primer (film Mengejar Embun ke Eropa) dan data sekunder (buku 

referensi). Pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan secara 

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

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

Hasil dari penelitian dengan menggunakan analisis semiotika Roland 

Barthes, yaitu mencerminkan pesan moral yakni berupa pesan moral dalam 

kategori hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri 

sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkungan sosial 

atau dalam artian hubungan manusia dengan sesama. Dan makna pesan moral 

yang dominan adalah pada kategori hubungan manusia dengan manusia lain 

dalam lingkungan sosial. Sedangkan makna denotasi yang terdapat pada film 

“Mengejar Embun ke Eropa” berupa gambaran tentang kehidupan Puro yang 

ingin memperbaiki kelemahan sistem dan membuat Universitas Delapan Penjuru 

Angin menjadi lebih baik. Makna konotasi pada adegan film tersebut berupa 

perjuangan, pengorbanan, tekad, usaha, serta bentuk-bentuk interaksi sosial 

lainnya, seperti mengigatkan dalam hal kebaikan, saling memotivasi, saling 

membantu, menjalin hubungan baik dengan sesama, dan bentuk-bentuk interaksi 

sosial lainnya. Sehingga melahirkan mitos yang mengandung pesan-pesan dan 

kalimat-kalimat motivasi, baik melalui visual (gambar) maupun verbal 

(teks/dialog) yang berhubungan dengan moralitas. 

Implikasi dari penelitian, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi 

rujukan atau bahan pertimbangan bagi praktisi perfilman dalam membuat atau 

memproduksi film yang sarat makna dan dapat memberi motivasi dan 

pencerahan bagi penonton. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesan adalah seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh 

komunikator. Deddy Mulyana mengatakan bahwa pesan adalah seperangkat 

simbol verbal dan non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, dan gagasan. Pesan 

secara bahasa diartikan sebagai nasehat, pelajaran, permintaan, dan amanah yang 

dilakukan atau disampaikan kepada orang lain.
1 

Moral merupakan tata laku atau perbuatan yang berasal dari kesadaran 

individu atau diri sendiri dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

masyarakat. Moral selain berdampak pada individu, juga sangat memungkinkan 

berdampak kepada orang lain. Moral yang baik atau buruk, tergantung pada 

nurani dan budi pekerti yang dimiliki oleh masing-masing individu. Karena setiap 

orang memiliki pemahaman dan penerapan budi pekerti yang berbeda-beda, moral 

setiap orang juga berbeda-beda.
2
 

Nilai moral dalam cerita atau film biasanya dimaksudkan sebagai saran 

yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis dan dapat di 

ambil serta di tafsirkan lewat film yang bersangkutan.  

Film adalah suatu mahakarya seni yang dikemas dalam kisah pendek  

berdurasi yang diangkat dari karya fiksi maupun kisah nyata. Unsur utama 

dalam suatu film adalah memiliki visual atau gambar dan audio atau suara 

yang dapat menghantarkan pesan sehingga menimbulkankesan mendalam bagi 

                                                           
1
Harjani Hefni, Komunikasi Islam. (Cet I; Jakarta: Prena Media Group, 2015), h. 76 

2
Muhammad Daud, Pendidikan Agama Islam. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persda 

2006), h. 353 
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yang  menontonnya. Film adalah salah satu alat komunikasi massa, yang 

bercerita, menginspirasi, menghibur dan mengajarkan hal-hal melalui lingkar 

bingkainya, serta menyampaian pesan secara sederhana yang dapat mempengaruhi 

emosi penontonnya. 

Film sebagai alat komunikasi massa yang kedua muncul di dunia, 

mempunyai masa pertumbuhan pada akhir abad ke-19 yaitu pada waktu unsur-

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

pemulaan sejarahnya film dengan lebih mudah dapat menjadi alat komunikasi 

sejati, karena ia tidak mengalami unsur-unsur teknik, politik, ekonomi, sosial dan 

demografi.
3
 

Film bisa dianggap sebagai pendidik yang baik. Selain itu, film selalu 

diwaspadai kerena kemungkinan pengaruh-pengaruh yang tidak baik,
4
 dan bisa 

menjadi media komunikasi yang menakutkan bila membawa pengaruh buruk 

dalam pesan film tersebut.
5
 

Fungsi informasi dan edukasi dapat tercapai apabila para pembuat film 

nasional memproduksi film sejarah yang objektif, atau film dokumenter yang 

baik, serta film yang diangkat dari kehidupan sehari-haru secara berimbang.
6 

Pada 

zaman yang semakin maju ini media massa sudah menjadi kebutuhan bagi umat 

manusia. Media saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat untuk menyampaikan 

                                                           
3Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2006),h.126. 
4Sumarno Marseli, Dasar-Dasar Apresiasi Film (Jakarta: PT. Grafindo Widia Sarana 

Indonesia, 1996), h. 85. 
5
Abdul Khalik, Tradisi Semiotika (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 194. 

6
Elita Sartika, ”Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral dalam Film Berjudul Kita Versus 

Korupsi”, e-Journal Ilmu Komunikasi, 2014, 2 (2): 63-77. 
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informasi, namun juga sebagai media yang memberikan hiburan serta pendidikan. 

Media saat ini menjadi kebutuhan manusia karena dengan adanya media massa 

manusia dapat mengetahui informasi dan peristiwa yang ada disekitarnya.  

Menjamurnya televisi di Indonesia itu karena masyarakat kita lebih senang 

menonton dari pada memebaca buku, hal ini menjadikan dunia perfilman semakin 

berkembang dan menjadikan film sebagai alat untuk menyampaikan pesan, ide 

atau opini tertentu. Penonton dapat menangkap pesan-pesan secara audio-visual 

yang disampaikan yang didalamnya mengandung berbagai macam nilai-nilai yang 

dapat diketahui.  

Pada kenyataannya, kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak 

segmen sosial, yang membuat para praktisi film memiliki potensi untuk 

memengaruhi atau membentuk suatu pandangan khalayak dengan muatan pesan 

di dalamnya. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa film adalah potret dari realitas 

sosial. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu 

masyarakat dan kemudian memproyeksikanya ke dalam layar.
7
 

Latar cerita suatu film merupakan salah satu unsur yang 

merepresentasikan suatu realitas, di antaranya bersumber dari ide-ide kreatif, 

imajinatif dari para sineas yang berupaya mengkonstruksi realitas nyata ke dalam 

realitas virtual/teknologi.  

Sifat film yang audio-visual membuat film memiliki daya tarik tersendiri 

bagi khalayak , karena film tak hanya menampilkan gambar, atau suara saja, 

menayangkan bahasa gambar dan suara yang sesuai, menarik, serta mudah 

                                                           
7 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Cet. 3; Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), h. 

126- 127. 
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dipahami. Sehingga memiliki potensi yang lebih efektif bagi penontonya di 

bandingkan  dengan jenis media massa lainnya. Puluhan bahkan ratusan 

penelitian berkaitan dengan efek media massa film bagi kehidupan manusia yang 

begitu kuat mempengaruhi pikiran, sikap , dan tindakan para penontonnya.  

Mengejar embun ke Eropa adalah sebuah film drama Indonesia yang 

dirilis pada akhir tahun 2016. Film ini meceritakan tentang seorang anak yang 

bernama Puro dari pulau Muna yang tinggal di daerah krisis, mengawali 

kehidupannya dengan mandi embun sebelum pergi ke sekolah yang berlarian didi 

antara tanaman singkong untuk mendapatkan embun pagi. Nasib mengantar Puro 

menuju Eropa untuk melanjutkan pendidikannya, sepulang dari Eropa Ir. Puro, 

M.S menjadi rektor di Universitas Delapan Penjuru Angin (UDPA) Kendari dan 

jabatan itu menjadi berat dipukulnya.  Kampus tersebut menonjol sebagia kampus 

tukang demo, perlawanan terhadap premanisme di kampus akhirnya dilakukan 

dengan melibatkan seluruh potensi kampus serta membangun jaringan dengan 

pihak luar. 

Fenomena sosial ini kemudian mendorong peneliti untuk lebih memahami 

apa pesan moral dari film Mengejar Embun ke Eropa. Latar belakang peneliti 

sebagai mahasiswa jurnalistik yang mendalami metode semiotika sebagai sebuah 

metode untuk menganalisis konten atau teks media juga memotivasi peneliti 

untuk mengaplikasikan semiotika pada film tersebut. Dengan kata lain, objek 

penelitian tersebut diasumsikan menarik untuk dianalisis dari sudut pandang 

semiotika komunikasi. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada analisis semiotika pada film. Film yang 

dimaksud adalah “ mengejar embun ke eropa” sebagai objek yang akan diteliti. 

Berdasarkan sudut pandang masalah yang diajukan, maka ruang lingkung dalam 

penelitian ini terdiri atas dua, yaitu 1) Makna denotatif, konotatif, dan mitos dan 

2) Moral dalam film mengejar embun ke Eropa. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memperjelas fokus penelitian tersebut, maka dapat dideskripsikan 

bahwa, pesan adalah nasihat, amanah yang disampaikan seseorang kepada orang 

lain dengan perantara guna untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.
8
 

Kemudian moral, adalah suatu istilah yang digunakan untuk memberikan 

batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, 

benar atau salah.
9
 

Dan objek dalam penelitian ini adalah film. Di mana film merupakan 

media penyampaian pesan yang berbentuk komunikasi massa dan secara 

langsung dapat mensugesti para khalayak untuk mencontohi nilai-nilai positif 

yang terkandung di dalamnya. 

Untuk mencapai hasil penelitian tentang pesan moral dan makna dalam 

film Mengejar Embun ke Eropa, maka peneliti menggunakan analisis semiotika. 

                                                           
8 W.J.S. Poerwadinata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi 3 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), h. 879. 
9 H. Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, edisi revisi (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014), h.78. 
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Di mana yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana peneliti mengkaji, 

mengurai, memilah, dan menafsirkan tanda dan makna dalam suatu konteks, 

baik itu teks, gambar, dialog, dan adegan di dalam film tersebut. 

Berdasarkan judul film yang menjadi objek penelitian ini adalah 

“Mengejar Embun ke Eropa” maka yang di maksudkan di sini adalah di mana 

dalam film berkisah tentang seorang anak dari pulau Muna yang tinggal di 

daerah krisis air dan hanya mandi embun sebelum berangkat ke sekolah dan saat 

dewasa ke Eropa menuntut ilmu dan akhirnya menjadi rektor di Universitas 

Delapan Penjuru Angin (UDPA). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar permasalahan diatas, maka penelitian 

mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana makna denotatif, konotatif, dan mitos yang terdapat dalam 

film Mengejar embun ke Eropa ? 

2. Bagaimana inti pesan moral yang terdapat dalam film Mengejar embun 

ke Eropa ? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka diperlukan dalam sebuah penelitian untuk 

mengindentifikasi penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya sehingga 

peneliti dapat mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan terdahulu. Karya 

ilmiah yang dilakukan peneliti. “pesan moral dalam film mengejar embun di 

eropa (analisis semiotika roland barthes)”. Ada beberapa penelitian yang 

digunakan peneliti sebagai kajian pustaka sebagai berikut : 
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1. Ayu Purwati Hastim dari Program Studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, dengan judul Representasi 

Makna Film Surat Kecil Untuk Tuhan (Pendekatan Analisis 

Semiotika). Skripsi ini bertujuan untuk menegetahui struktur tanda dan 

refresentasi makan dalam film surat kecil untuk tuhan. Teori yang 

digunakan dalam penelitan adalah teori tanda dan makna Charles 

Sanders Peirce dengan asumsi gagasan bersifat menyeluruh. Metode 

yang digunakan dalam penelitian adalah analisis semiotika.
10

 

2. Risalatul Munawaroh dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Purwokerto. Dengan 

judul Nilai-nilai Akhlak Dalam Film “Air Mata Fatimah” (Studi 

Semiotika Roland Barthes). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana konstruksi dan nilai-nilai akhlak dalam film air mata 

Fatimah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

semiotika roland barthes. Metode yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode semiotika John Fiske.
11

 

3. Wirda Tri Hasfi dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 

Fakultas Dakawah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. Dengan 

Judul Penelitian Representasi Simbol Keislaman Dalam Film “My 

Name Is Khan” (Analisis Semiotika Roland Barthes). Skripsi ini 

                                                           
10

Ayu Purwanti Hastim, Representasi Makna Film Surat Kecil Untuk Tuhan 

(Analisis Semiotika), (Skripsi Sarjana, Jurusan Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

UIN Alauddin Makassar, 2018). 

 
11

 Risalatul Munawaroh, Nilai Akhlak dalam Film Air Mata Fatimah (Analisis Semiotika 

Roland Barthes), (Skripsi Sarjanah, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, IAIN Purwokerto, 2018). 
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bertujuan mengindentifikasi simbol keislaman dalam menganalisis 

dalam film “My Nmae is Khan” sebagai media dakwah islam. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini analisis semiotika Roland 

Barthes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis teks 

media dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes.
12

 

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu di atas penulis tampilkan pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Penulis Judul Persamaan dengan 

Penelitian ini 

Perbedaan 

dengan Penelitian 

ini 

Ayu Purwati 

Hastim 

Refresentasi Makna 

Film Surat Kecil 

Untuk Tuhan 

(Pendekatan 

Analisis Semiotika) 

a. Objek 

penelitiannya sama 

meneliti tentang 

film 

b. Sama-sama 

menggunakan 

penelitian kualitatif 

a. Subjek peneliti 

terdahulu adalah 

Filam “Surat Kecil 

Untuk Tuhan 

sedangan subjek 

penelitian ini 

adalah film 

“Mengejar Embun 

Di Eropa”. 

b. Peneliti 

terdahulu 

bertujuan untuk 

mengetahui makna 

keislaman dalam 

film sedangan 

penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

representasi moral 

dalam film 

Risalatul 

Munawaroh 

Nilai-nilai Akhlak 

dalam Film “Air 

Mata Fatimah” 

(Studi Semiotika 

Roland Barthes) 

a. Objek 

Penelitiannya sama 

meneliti tentang 

film 

b. Sama-sama 

menggunakan 

a.Subjek peneliti 

terdahulu adalah 

film “Air Mata 

Fatimah” 

sedangkan subjek 

penelitian ini 

                                                           
 

12
 Wirda tri Hasfi, Simbol Keislaman dalam Film My Name is Khan (Analisis Semiotika 

Roland Barthes), (Skripsi Sarjanah, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2017). 
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analisis semiotika 

 

adalah film 

“Mengejar Embun 

Di Eropa”. 

Wirda Tri Hasfi Refresentasi Simbol 

Keislaman dalam 

Film My Name is 

Khan (Analisis 

Semiotika Roland 

Barthes) 

a. Objek 

penelitiannya sama 

meneliti tentang 

film. 

b. Sama-sama 

menggunakan 

analisis semiotika 

 

a. Subjek peneliti 

terdahulu adalah 

Filam “My Name 

is Khan” sedangan 

subjek penelitian 

ini adalah film 

“Mengejar Embun 

Di Eropa”. 

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui makna denotatif, konotatif, dan mitos dalam film Mengejar 

Embun ke Eropa. 

b. Untuk mengetahui pesan moral dalam film Mengejar Mebun ke Eropa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

ilmu jurnalistik maupun komunikasi, terutama di bidang ilmu interpretasi 

seperti semiotika, khususnya di bidang semiotika film. 

b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini ditujukan sebagai bahan referensi bagi 

pihak yang berkompeten, terutama bagi praktisi film dan para peneliti 

media/film, dan diharapkan pula berguna bagi seluruh masyarakat dalam 

upaya membangun perfilman indonesia yang berkualitas. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Tinjauan Tentang Pesan Moral 

Pesan adalah seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh 

komunikator. Deddy Mulyana mengatakan bahwa pesan adalah seperangkat 

simbol verbal dan non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, dan gagasan. Pesan 

secara bahasa diartikan sebagai nasehat, pelajaran, permintaan, dan amanah yang 

dilakukan atau disampaikan kepada orang lain.
1
 

Kata moral berasal dari kata latin mores, jamak dari mos yang berarti 

kebiasaan.
2
 Dalam bahasa Indonesia moral berarti baik buruknya perbuatan dan 

kelakuan.
3
 Dengan demikian, moral merupakan istilah yang digunakan untuk 

memberikan batasan perbuatan menusia dengan nilai baik dan buruk, atau benar 

dan salah. Baik buruknya perbuatan dalam moral, tolak ukurnya adalah norma-

norma yang hidup di masyarakat. Apabila suatu norma berdasarkan dan 

bersumber kepada agama, maka moral itu dinamakan moral keagamaan. Moral 

Islam terdapat dalam akhlak yang memiliki kekuatan moral yang sangat ketat. 

Setiap insan tidak dapat melarikan diri dari pertanggungjawaban moral, karena 

Tuhan maha mengetahui terhadap segala yang dikerjakan, baik yang terang-

terangan maupun yang tersembunyi dari penglihatan manusia.
4
 Dan sebuah 

                                                           

1
Harjani Hefni, Komunikasi Islam. (Cet I; Jakarta: Prena Media Group, 2015), h. 76 

2
Poespoprodjo, Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktik (Bandung: 

Pustaka GraHka, 1999), h. 18. 
3
WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1982), 

h.654. 
4
St. Aisyah, Antara Akhlak, Etika, dan Moral (Makassar: Alauddin University Press), h. 

21-23 
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bangsa dikatakan terhormat apabila bangsa itu masih mempertahankan nilai-nilai 

akhlak atau nilai-nilai moral sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Saw. Beliau 

selalu menekankan kepada umatnya yang beriman agar bersikap jujur karena itu 

bagian dari akhlak mulia.
5 

Karena setiap orang memiliki pemahaman dan 

penerapan budi pekerti yang berbeda-beda, moral setiap orang juga berbeda-

beda.
6
 

Pesan moral di kategorikan menjadi 3 macam, yaitu: 

a. Kategori hubungan manusia dengan tuhan 

b. Kategori hubungan manusia dengan diri sendiri 

c. Kategori hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkungan 

sosial.
7
 

Dalam Bahasa Indonesia, selain dari menerima perkataan, akhlak, etika, 

dan moral yang masing-masing berasal dari bahasa Arab, Yunani dan Latin. Juga 

ada beberapa kata yang dapat dikatakan memiliki makna dan tujuan yang sama 

dengan kata akhlak, yaitu: susila, kesusilaan, tata susila, budi pekerti, kesopanan, 

sopan, santun, adab, tingkah laku, perilaku, dan kelakuan. Moral merupakan 

sesuatu yang patut ditegakkan kepada masyarakat, sebagai rambu-rambu dalam 

kehidupan serta sebagai pelindung bagi masyarakat itu sendiri.
8
 

Nilai moral dalam cerita atau film biasanya dimaksudkan sebagai saran 

                                                           
5
Muhammad Abdurrahman, Akhlak: Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia 

(Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 98. 
6
Muhammad Daud, Pendidikan Agama Islam. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persda 

2006), h. 353 
7
Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajah Mada 

University, 1998), h. 323. 
8
Franz Magins-Suseno, Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral 

(Yogyakarta : Kanisius, 1987), h. 141. 
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yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis dan dapat 

diambil dan ditafsirkan lewat cerita atau film yang bersangkutan. 

Setiap setiap karya sastra, baik itu berupa film atau bentuk karya sastra 

lainnya masing-masing mengandung dan menawarkan pesan moral di dalam alur 

ceritanya. Jenis atau wujud pesan moral yang terdapat dalam karya sastra akan 

bergantung pada keyakinan, keinginan dan interes pengarang atau pencipta yang 

bersangkutan (Nurgiyantoro, 2002: 323).
9
 

1. Sikap Keutamaan Moral 

Ada lima sikap dasar moral menurut Magnis-Suseno. Kelima dasar 

tersebut merupakan sikap-sikap kepribadian moral yang kuat dan perlu 

dikembangkan jika keinginan moral tersebut ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Kejujuran 

Kejujuran adalah sebuah landasan untuk menjadi orang yang kuat secara 

moral. Menurut Magnis-Suseno, ada dua arti orang yang bersikap jujur: pertama 

adalah, sikap terbuka dan kedua sikap fair. Terbuka dalam hal ini tidak 

dimaksudkan bahwa kita harus mengatakan kepada seseorang semua hal tentang 

diri kita. Karena yang menentukan apakah orang lain berhak tahu atau tidaknya, 

kembali kepada kontrol diri kita sendiri. Kejujuran adalah sikap yang 

mencerminkan jauh dari berpura-pura, tidak ada sesuatu yang ditutupi dan tidak 

ada kebohongan. Kita bertindak sesuai dengan keputusan dan ketegasan kita. 

Sedangkan fair adalah sikap wajar yang bertindak sesuai dengan kata hati. Orang 

                                                           
9
Elita Sartika, ”Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral dalam Film Berjudul Kita Versus 

Korupsi”,e-Journal Ilmu Komunikasi, 2014, 2 (2): 63-77. 
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yang jujur akan bersikap adil, menghormati orang lain, dan bertindak sesuai 

keyakinannya tanpa adanya kepalsuan. 

b. Kesediaan untuk bertanggung jawab 

Bertanggung jawab merupakan suatu bentuk sikap terhadap tugas yang 

membebani kita. Artinya kewajiban untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. 

Bertanggung jawab adalah sikap melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan 

imbalan atau pamrih. Kita harus berani menerima, menghadapi segala resiko dari 

pekerjaan yang menjadi kewajiban kita. 

c. Kemandirian moral 

Kemandirian moral merupakan suatu pengembangan dari sikap jujur dan 

tanggung jawab. Mandiri secara moral berarti mengetahui tindakan yang harus 

dan tidak harus untuk dilakukan. Suara hati juga dalam hal ini sangat berperan 

penting, karena kita tidak asal ikut dari pandangan moral dalam lingkungan kita. 

Melainkan lebih cenderung kepada membentuk penilaian dan pendirian sendiri 

dan bertindak sesuai dengan hati nurani. Seseorang yang mampu membentuk dan 

mendirikan prinsip sendiri dari hasil pengalaman, merupakan suatu bentuk 

kemandirian moral. 

d.    Keberanian Moral 

 Keberanian moral merupakan suatu sikap yang menunjukkan dari diri 

untuk tetap mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban atau 

tetap menghadapi sesuatu yang tidak disetujui atau secara aktif dilawan oleh 

lingkungan. Keberanian moral berarti berpihak kepada yang lemah dan melawan 
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yang kuat apabila diperlakukan secara tidak adil.
 

e.   Kerendahan Hati 

Kerendahan Hati adalah keutamaan akhir yang hakiki dari kepribadian 

yang mantap. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan bahwa 

kita melihat dan menyadari batasan yang ada pada diri kita. Kerendahan hati 

merupakan batin untuk melihat diri sesuai dengan realitanya. Dalam hal bidang 

moral, kerendahan hati tidak hanya berarti bahwa kita sadar akan keterbatasan 

yang terdapat pada diri kita, melainkan juga bahwa kemampuan kita untuk  

memberikan moral penilaian moral terbatas. Dalam hal ini diartikan kita mau 

menerima saran dan kritik orang lain, tentang pandangannya dan juga tentang 

dirinya.  

Hal ini memungkinkan untuk menjadi sempurna, sebab adanya 

kemampuan untuk menampung segala aspek pandang orang lain dan akan 

memampukan dirinya untuk mengambil satu keputusan yang bijaksana. Rendah 

hati merupakan sikap yang mau menerima, mengakui, dan menghargai orang lain 

yang ada disekitar kita. Rendah hati bukan berarti kalah, lemah, kecil, dan 

mengalah, melainkan suatu perilaku sikap yang berusaha mencari kebenaran 

dan akan memperjuangkannya. Kerendahan hati merupakan sikap dimana orang 

lain yang menjadi unsur penting dalam tata kehidupan bermasyarakat.
10

 

 

 

                                                           
10

Franz Magins-Suseno, Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral 

(Yogyakarta : Kanisius, 1987), h. 141. 
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B. Tinjaun Tentang Film 

1. Pengertian  Film 

Film adalah rangkaian dari gambar-gambar yang bersal dari objek yang 

bergerak dengan memperlihatkan suatu peristiwa-peristiwa atau gerakan yang 

berlaku sebagai media hiburan, dalam film fungsinya bukan hanya media hiburan 

semata tetapi film juga merupakan media edukasi, motivasi yang dikemas dalam 

bentuk drama. Sebagai salah satu media informasi film secara otomatis akan 

memberikan efek atau dampak terhadap penonton baik dampak positif maupun 

dampak negatif dari tayangan yang ditonton.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), film adalah selaput tipis 

yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) 

atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop).
11

 

Selain itu film juga merupakan bentuk kolaborasi antara bidang seni 

teater atau sandiwara yang dikemas melalui unsur-unsur filmis. Dari unsur inilah 

yang membuat cerita yang disusun lebih kreatif, menarik, dan berwarna 

dibandingkan dengan cerita sandiwara dipanggung. 

Film dalam arti sempit diartikan sebagai penyajian gambar melalui layar 

lebar, dalam arti luasnya diartikan sebagai penyajian melalui televisi. Film 

merupakan bagian dari media massa dikemas dalam bentuk audio visual yang 

sifatnya kompleks. Yang dihasilkan dari film adalah karya estetika sekaligus 

dimanfaatkan sebagai sarana informasi yang bisa menjadi alat penghibur, alat 

propaganda, dan alat politik. Disamping itu ia juga dapat menjadi sarana rekreasi 

                                                           
11

KBBI, Pusat Bahasa Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 152. 
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dan edukasi. Dan dari sisi lain film juga mempunyai peran sebagai media 

penyebarluasan nilai-nilai budaya baru. Film dapat dikatakan sebagai. 

Sinema atau gambar hidup yang diartikan sebagai sebuah karya seni, 

bentuknya yang populer yang berasal dari hiburan, juga dimanfaatkan sebagai 

produksi industri atau barang bisnis. Film dalam perpaduan karya seni lahir dari 

dasar kreativitas yang sifatnya menuntut kreativitas. 

Film juga dapat menghasikan hasil karya yang unik dan menarik, karena 

gagasan yang dituangkan dalam bentuk gambar hidup, dan tujuan dari film juga 

disajikan sebagai hiburan yang layak dinikmati oleh masyarakat. Sebagai bagian 

dari kreativitas dalam sebuah film harus memiliki daya tarik tersendiri sehingga 

pesan- pesan yang disampaikan, baik pesan moral, pesan budaya, pesan islami, 

pesan motivasi dan sebagainya dapat ditangkap oleh penonton. Seperti dalam film 

“Laskar Pelangi” yang didalam filmnya mengandung pesan moral dan motivasi, 

dalam ceritanya seorang anak yang berjuang demi meraih pendidikan yang layak 

meskipun mereka harus menempuh puluhan kilo untuk mencapai sekolah.
12

 

Berikut definisi film menurut para ahli: 

Menurut Kridalaksana, film adalah sebuah lembaran yang tipis, bening, 

mudah lentur yang dilapisi dengan lapisan antihalo, yang fungsinya untuk 

keperluan fotografi. Sifat yang dimiliki dari alat media massa ini, lihat dengar 

(Audio-Visual) yang jangkauannya sangat luas sehingga mencapai khalayak yang 

banyak.
13

 

                                                           
12 Hanny R Saputra, “Analisis Semiotika Pesan Moral Dalam Film 12 Menit Untuk 

Selamanya”, eJournal Ilmu Komunikasi vol. 3 no. 3 (2015), h. 1. 
13

Effendy, Onong Uchjana, “Televisi Siaran, Teori dan Praktek” (Bandung : Alumni 

1986) h. 32. 
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Menurut Effendi, film diartikan sebagai hasil dari budaya dan alat ekspresi 

kesenian. sebagai alat komunikasi massa film merupakan perpaduan dari berbagai 

teknologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni 

teater sastra dan arsitektur serta seni musik.
14

 

2. Unsur-unsur Film 

a. Produser 

Produser adalah orang yang menyandang atau mempersiapkan dana, 

dana tersebut digunakan sebagai kebutuhan pembiayaan produksi film. ini 

merupakan unsur yang paling utama dalam suatu tim kerja produksi atau proses 

pembuatan film. 

b. Sutradara 

Sutradara adalah orang yang paling berperan penting dan 

bertanggungjawab dalam proses jalan tidaknya pembuatan film ini merupakan 

hal-hal yang diluar dana dan properti lainnya. 

c. Skenario 

Skenario adalah planning untuk penokohan sebuah film dalam bentuk 

naskah. Skenario berupa sinopsis, deskripsi, treatmen (deskripsi peran), rencana 

shot dan dialog. 

d. Sinopsis  

Sinopsis adalah cerita dalam sebuah film yang tulis secara ringkas, dengan 

menggambarkan secara singkat alur sebuah film, dan menjelaskan inti film secara 

keseluruhan. Sinopsis umumnya digunakan sebagai prolog dalam suatu 

                                                           
14

 Effendy, “Televisi Siaran, “Televisi Siaran, Teori dan Praktek”, (Bandung : Alumni, 

1986) , h. 207. 
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naskah,baik naskah pendek atau panjang untuk susatu pementasan drama, film, 

dan juga teater panggung 

e. Plot 

Plot dalam karya sastra, film, cerita, atau narasi lainnya,dan setiap 

peristiwa tersebut mempengaruhi peristiwa berikutnya melalui prinsip sebab 

akibat. Peristiwa sebab akibat dari suatu plot dapat dianggap sebagai serangkaian  

peristiwa yang dihubungkan oleh penghubung dan seterusnya. Plot diistilahkan 

sebagai cerita pada sebuah skenario, dan plot hanya terdapat pada film cerita. 

f. Penokohan 

Tokoh merupakan gambaran yang ditampilkan oleh pemeran yang sering 

disebut dengan istilah protagonis (tokoh utama), antagonis (lawan protagonis), 

tokoh pembantu dan figuran. 

g. Karakteristik 

Karakteristik merupakan gambaran umum karakter yang dimiliki oleh 

seorang tokoh dalam film dengam membentuk karakter psikologi seseorang 

seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang 

cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda. 

h. Scene 

Scene dalam film adalah adegan, scence adalah aktivitas terkecil dalam 

sebuah film yang merupakan rangkaian shot dalam satu ruang dan waktu, yang 

memiliki kesamaan gagasan. 

i. shot 

Shot merupakan satu bidikan kamera terhadap suatu obyek dalam 
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penggarapan film. Satu shot terbentuk saat tombol rec pada kamera di tekan yang 

menandakan mulai merekam gambar hingga tombol tombol rec ditekan lagi 

menandakan gambar itu selesai di rekam atau biasa juga di sebut satu take
15

 

3. Jenis-jenis Film 

Seiring dengan perkembangan, dengan kemajuan teknologi dan teknik-

teknik yang semakin canggih jenis-jenis film juga semakin beragam atau 

bervariasi, variasi yang dihasilkan dari produksi film maka beberapa jenis-jenis 

film yang dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Teatrical Film (Film Teatrikal) 

Film teatrikal atau disebut juga dengan film cerita, merupakan ungkapan 

cerita yang dimainkan oleh manusia dengan unsur dramatis dan memiliki unsur 

yang kuat terhadap emosi penonton. Pada dasarnya film yang mempunyai unsur 

dramatis bertolak dari eksplorasi konflik dalam suatu kisah. Contohnya konflik 

manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia yang lain, manusia 

dengan lingkungan sosialnya, yang pada intinya menunjukkan pertentangan, 

lewat, plot kejadian-kejadian disampaikan secara visual. Cerita dengan unsur 

dramatis ini ini dicantumkan dengan berbagai tema. Melalui tema ini film 

Teaterikal terbagi atas beberapa jenis yakni: 

Pertama, film Aksi (action film) yang menonjolkan masalah fisik dan 

konflik, kedua, film spikodrama, film yang menunjukkan ketegangan yang 

                                                           
15Dion Pratama. A, “Exploitasi Tubuh Perempuan Dalam Film: Air Terjun Pegantin Karya 

Rizal Mantovani (Analisis Semiotika Roland Barthes)”, eJournal ilmu Komunikasi, Vol.2 No. 4, 

(2014), 297. 
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dibangun dari kekacauan antara konflik-konflik kejiwaan, ketiga, film komedi, 

film yang menonjolkan unsur kelucuan dengan referensi yang intelektual, 

keempat, film musik, merupakan film yang tumbuh bersama dengan dikenalnya 

teknik suara dalam film, yang dengan sendirinya menyesuaikan antara musik 

dengan adegan sesuai kreativitas.
16

 

b. Non-Teatrical Film (Film Non-Teatrikal) 

Film jenis ini secara sederhana, merupakan film yang diproduksi dengan 

memanfaatkan realitas asli dan tidak bersifat fiktif. Sifat dari film ini juga tidak 

dimaksudkan sebagai alat hiburan. Jenis film seperti ini lebih memprioritaskan 

sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi (penerangan) maupun 

pendidikan. Film Non-Teaterikal terbagi lagi menjadi beberapa bagian: 

Pertama, film dokumenter, film yang berkaitan dengan aspek faktual dari 

kehidupan manusia, yang dapat menimbulkan perubahan sosial. Kedua, film 

pendidikan, film yang bersifat membimbing yang lebih mengarah kepada siswa 

ke arah yang positif sebagai generasi penerus. Ketiga, film animasi, film yang 

menggambarkan setiap frame satu persatu kemudian dipotret. Setiap gambar 

frame merupakan gambar dengan posisi yang berbeda kalau di-seri-kan akan 

menghasilkan kesan gerak. Dengan potensinya gambar animasi bukan hanya 

dibuat untuk hiburan tetapi dibuat untuk ilustrasi film pendidikan.
17

 

                                                           
16

Yoyon Mudjiono, “Kajian Semiotika Dalam Film”, Jurnal Ilmu Komunikasi 

vol. 1 no. 1 (2011), h. 134. 
17 M. Sumarno, Dasar-Dasar Apresiasi Film, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 1996), h. 16-17. 
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c. Kode Film Dari Segi Tingkatan Umur 

Sebagai pembahasan tambahan klasifikasi film merupakan simbol (kode) 

untuk mengetahui layak atau tidaknya film ditonton mulai dibawah umur sampai 

orang dewasa berikut adalah klasifikasi dari film: 

1) “G” (General): film untuk semua umur. 

2) “PG” (Parental Guidance): film yang dianjurkan didampingi orang 

tua. 

3) “PG-13”: film dibawah 13 tahun dan didampingi orang tua. 

4) “R” (Restriced): film dibawah umur 17 tahun, didampingi orang 

dewasa. 

5) “X”: film untuk 17 tahun ke atas. 

6) Genre Film 

Dalam sebuah film ada berbagai macam genre yang menunjukkan 

kreativitas dari apa yang telah disajikan. Dalam genre film, terdapat nilai seni 

yang membuat penonton tertarik untuk menonton film tersebut. Dan ada 13 genre 

film dunia yang populer dari masing-masing era, yaitu:
 

a. Comedy, genre komedi, merupakan genre yang sifatnya menghilangkan rasa 

penat yang sudah didesalki oleh berbagai film terbaik sepanjang masa. 

b. Romance, sepanjang sejarah telah banyak film romantis yang dibuat hingga 

akhir abad ke-20. Ciri khas dari film tersebut, mengangkat tema cerita cinta 

yang penggemarnya sangat banyak dan ceritanya dapat dilihat dari berbagai 

sudut pandang. 

c. Fantasy, genre yang satu ini sifatnya melibatkan hal yang berada diluar 
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jangkauan logika manusia. Genre ini mulai terangkat karena kesuksesan dari 

film The Wizard of Oz tayang pada tahun, 1939 dan kemudian muncul film- 

film lainnya seperti, The Rold of The Rings tayang pada tahun 2003, hingga 

Avatar tayang pada tahun, 2009. 

d. Thriller, genre thriller sifatnya memiliki tempat dihati para penggemarnya. 

Dengan sensasi ketegangan dalam genre tersebut, film ini dapat memberikan 

sensasi tersendiri bagi yang menikmatinya. 

e. Musical, genre ini mampu merajai dunia perfilman pada pertengahan abad 20 

dengan film The Sound of Music tayang pada tahun 1965, Les Miserables 

tayang pada tahun, 2012. 

f. Horror, genre yang satu ini memiliki daya tarik yang sangat kuat untuk 

ditonton, sensasi yang ditawarkan terkesan mengerikan/menyeramkan yang 

tidak dimiliki oleh genre lainnya. Sejak kemunculan sinema, banyak film 

maker yang memotret peristiwa-peristiwa yang menakutkan dan terdapat 

dalam film The Exoricst tayang pada tahun, 1973, The Conjuring tayang pada 

tahun, 2013. 

g. Drama, genre drama merupakan genre yang cukup memberi kesan tersendiri 

bagi yang menontonnya. 

h. Adult, genre ini bersifat terbatas. Genre film ini hanya boleh disaksikan oleh 

penonton yang usianya 18 tahun ke atas, karena yang disajikan dalam film ini, 

hal-hal yang berhubungan intim (adegan dewasa). 

i. Sci-fi, genre ini merupakan genre  fiksi ilmiah yang selalu mengutamakan 

teknik audio-visual. 
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j. Action, genre ini bersifat aktif dan mengasyikkan jika ditonton, apalagi jika 

diperankan oleh tokoh pahlawan. 

k. Cult, genre ini merupakan sebuah kode jika film dirilis tidak sukses namun 

jika ditelusuri bahwa genre tersebut memiliki keunikan tersendiri dari film- 

film lainnya. 

l. Animation, genre film ini memiliki teknik tersendiri dari pengolahan 

gambarnya yang menggunakan bantuan grafika komputer sehingga 

menghasilkan efek 2 dimensi dan 3 dimensi. 

m. Documentary, genre film yang berdasarkan kisah nyata yang terjadi 

dikehidupan sosial. 

C. Kajian Umum Semiotika Roland Barthes 

Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure, dimana Saussure 

mengintrodusir istilah signifier dan signified. Saussure tertarik pada cara 

kompleks pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat menentukan 

makna, tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja 

menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang berbeda situasinya.  

Saussure adalah salah satu tokoh yang sangat berjasa dalam pendekatan 

semiotik di sepanjang perkembangannya sampai saat ini. Bidang semiotika visual 

perlu pula merunut jejak-jejak konseptualnya di dalam tradisi linguistik 

Saussurean yang selama ini dikenal dengan seperangkat konsep dikotomisnya 

yang khas.
18

 

Roland Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan 

                                                           
18

Kris Budiman, Semiotika Visual (Yogyakarta: Buku Baik, 2004), h.37. 
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interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, 

interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan 

diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan “two   

order   of signification”,
19

 mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) 

dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal). Di 

sinilah titik perbedaan Saussure dan Barthes meskipun Barthes tetap 

mempergunakan istilah signifier-signified yang diusung Saussure. 

Dalam teorinya, Barthes menggunakan tiga hal yang menjadi inti dalam 

penelitiannya, yakni makna denotatif, konotatif dan mitos. Sistem pemaknaan 

kedua ini oleh Barthes disebut dengan konotatif, sedangkan pemaknaan tataran 

pertama ia sebut denotatif. Lain halnya dengan mitos, mitos ada dan berkembang 

dalam benak masyarakat karena penginterpretasian masyarakat itu sendiri akan 

sesuatu dengan cara memperhatikan dan memaknai korelasi antara apa yang 

terlihat secara nyata (denotasi) dan tanda apa yang tersirat dari hal tersebut 

(konotasi).
20

Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda dan 

tanda, namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai 

pemaknaan yang telah ada sebelumnya, atau dengan kata lain, mitos juga adalah 

suatu sistem pemaknaan tataran  kedua.
21

 

Roland Barthes mengungkapkan bahwa bahasa merupakan sebuah sistem 

tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari masyarakat tertentu dalam waktu 

                                                           
19

Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Cet. 1; Jakarta: Kencana 

Predana Medana Group, 2006), h. 61. 
20

Granita Dwisthi dan Adi Bayu Mahadina, Representasi Wanita dalamSampul Album 

Raisa (Analisis Semiotika Roland Barthes), e-Proceeding of Management, (Vol.2, No. 1 April: 

Page 994). 
21

Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 71. 
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tertentu. Barthes menggunakan teori signifier-signified yang dikembangkan 

menjadi teori tentang metabahasa dan konotasi. Istilah signifiant menjadi ekspresi 

(E) dan signifie (C). namun Barthes mengatakan bahwa E dan C harus ada relasi 

yang disebutnya (R), sehingga membentuk tanda (sign).
22

 

Barthes menciptakan peta tentang bagaimana tanda bekerja (Cobley & 

Jansz, 1999): 

Tabel 2.1 

Analisis Semiotika Roland Barthes 

Sumber : Semiotika Komunikasi (2013). 

 

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

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

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

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

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

tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan, namun juga 

mengandung kedua bagian tanda denotative yang melandasi keberadaannya. 

                                                           
22

Nawiroh Vera, Semiotika dalam Riset Komunikasi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 

27. 

1. Signifier 

(penanda) 

2. Signified 

(petanda) 

 

3. Denotative sign (tanda denotatif) 

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

5. CONNOTATIVE SIGNIFIED 

(PETANDA KONOTATIF) 

6. CONNOTATIVE SOGN (TANDA KONOTATIF) 



26 
 

 
 

Sesungguhnya, inilah sumbangan Barthes yang sangat berarti bagi 

penyempurnaan semiologi Saussure.
23

 

Komponen semiotik Roland Barthes yang ditulis dalam bukunya yang 

terkenal berjudul, S/Z (1970), oleh Bertens. Dalam penilaian John Lechte, buku 

ini ditulis Barthes sebagai upaya untuk mengimplementasikan kode-kode narasi 

yang berlaku dalam suatu naskah realis. Lima kode yang ditinjau Barthes adalah 

meliputi kode Hermeneutik (kode teka-teki), kode Semik (makna konotatif), kode 

Simbolik, kode Proaretik (logika-tindakan), dan kode Gnomik atau kode Kultural 

yang membangkitkan suatu bagan tertentu. Adapun penjelasan mengenai kode-

kode tersebut sebagai berikut:
24

 

1. Kode Hermeneutik atau kode teka-teki, berkisar pada harapan pembaca 

untukmendapatkan “kebenaran” bagi pertanyaan yang muncul dalam suatu 

teks. 

2. Kode Semik atau makna konotatif, menawarkan banyak sisi. Dalam proses 

pembacaan, pembaca menyusun tema atau teks. 

3. Kode Simbolik merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas 

bersifat struktural, atau lebih tepatnya menurut konsep dari Barthes, 

pascastruktural. 

4. Kode Proaretik atau kode tindakan dianggapnya sebagai perlengkapan 

utama teks yang dibaca orang; artinya, antara lain, semua teks yang 

bersifat naratif. 

                                                           
23

Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2003), h. 69. 
24

Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Cet, VI: Bandung : Remaja Rodaskarya, 2016), h. 

65-66. 
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5. Kode Gnomik atau kode kultural banyak jumlahnya. Kode tersebut 

merupakan acuan teks ke benda-benda yang sudah diketahui dan 

dikodifikasi oleh budaya. 

D. Pandangan Islam Tentang Film 

Di zaman modern seperti sekarang ini, tak bisa dipungkiri bahwa 

menonton film itu merupakan suatu hal yang sudah biasa, baik itu menonton di 

televisi maupun di bioskop. Kehadiran film tentunya menyimpan berbagai makna 

tersendiri, tergantung dari sisi mana seseorang memandangnya. 

Dalam Islam, menonton film tidak memiliki ketetapan khusus. Karena 

seperti yang kita ketahui bahwa film memiliki banyak jenis, ada yang bersifat 

hiburan semata dan ada pula yang mengajarkan kebaikan serta memberikan 

motivasi bagi penontonnya. Jika berisi tentang kebaikan, maka hal tersebut 

diperbolehkan karena seperti sebuah dakwah islami yang senantiasa mengajak 

kepada kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-

Nahl (16): 125: 

نىةِ  وْعِظىةِ ٱلْىْسى ةِ وىٱلْمى بِيلِ رىبِّكى بِٱلِْْكْمى ٰ سى دِلْْمُ ۖ  ٱدعُْ إِلَى نُ  هِىى  بٱِلَّتِ  وىجىٰ  رىبَّكى  إِنَّ  ۖ   أىحْسى

لَّ  بِىن أىعْلىمُ  هُوى  بِيلِهِ  عىن ضى بٱِلْمُهْتىدِينى  أىعْلىمُ  وىهُوى  ۖ   ۦسى  

 

Terjemahnya:  

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
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yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.
25

 

 

 Film juga bisa dijadikan sebagai salah satu media dakwah, karena 

dengan melalui film seseorang bisa menyampaikan pesan kebaikan dan 

kebenaran serta memberi motivasi bagi penontonnya. 

Seperti film yang menjadi objek penelitian ini, yaitu film Mengejar 

Embun di Eropa. Di mana film tersebut merupakan salah satu film yang dapat 

menginspirasi dan memberikan motivasi bagi penontonnya. Film ini 

menceritakan tentang kisah seorang  anak yang hidup di desa yang sangat 

kekurangan air tapi dengan semangat belajar yang tinggi. Bagaimana ia 

membuktikan, bahwa dengan kegigihan dan tekad yang kuat siapapun bisa 

memiliki pendidikan yang tinggi dan meraih kesuksesan asalkan ia ingin 

berusaha. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra’d (13): 11: 

رُوا ٰ يُ غىي ِّ تَّ وْمٍ حى ا بِقى رُ مى ا ۖ  إِنَّ ٱللَّهى لَى يُ غىي ِّ بأِىنفُسِهِمْ  مى  .... 

 

 

Terjemahnya : 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
26

 

 

 

                                                           
25

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan: Special for Woman 

(Bandung: Syaamil Quran, 2007), h. 281. 

 
26

Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: 

Diponegoro, 2014), h. 250. 
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E.  Kerangka Konsep 

 

Tabel 2.2 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 Pesan moral dalam film 

“Mengejar Embun ke 

Eropa” 

Rumusan Masalah 

1.Bagaimana makna 

Denotatif,Konotatif, 

dan Mitos 

 2.Pesan Moral yang 

terdapat dalam film 

 

Analisis Semiotika 

Roland Barthes 

Motivasi yang terdapat 

dalam film dapat diliat 

perjuangan seorang tokoh 

pendidikan untuk 

meningkatkan etos kerja 

dosen dalam Perguruan 

tinggi 

Harapan penelitian ini 

dapat menjadi salah satu 

referensi  dalam penelitian 

tantang semiotika roland 

barthes tentang makna 

pesan moral dalam film 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini  

mengetahui makna denotatif, konotatif, 

dan mitos, dan mengetahui pesan moral 

yang terdapat dalam film “Mengejar 

Embun ke Eropa” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Objek Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan analisis teks media menggunakan analisis 

semiotik Roland Barthes. Penelitian ini bermaksud mengungkap makna-makna 

yang tersembunyi dengan menganalisis tanda yang terkandung dalam film 

“Mengejar Embun ke Eropa”, baik yang verbal maupun non-verbal. 

Semiotika didefinisikan sebagai teori tanda atau sistem tanda. Semiotika 

melingkupi pemilihan tanda-tanda yang dikombinasikan kedalam kelompok atau pola-

pola yang lebih besar (teks) yang didalamnya direpresentasikan sikap, ideologi, atau 

mitos        tertentu yang melatar belakangi kombinasi tanda-tanda tersebut.
1 

Dalam mengungkap tanda-tanda tersebut, peneliti menggunakan model 

analisis semiotika Roland Barthes. Konsep pemikiran Roland Barthes terhadap 

semiotik terkenal dengan konsep mythologies atau mitos. Model ini juga 

menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural 

penggunanya, interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami 

dan diharapkan oleh penggunanya. Oleh karena itu, peneliti memilih jenis 

semiotika Barthes karena memudahkan calon peneliti menemukan tanda-tanda 

simbol agama Islam dan pesan dakwah yang ditampilkan dengan mengamati 

                                                           
 1 Yasraf Amir Piliang , Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna 

(Yogyakarta:Jalasutra, 2003) h. 271 
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kultural, mitos dan tradisi masyarakat, lalu menghubungkanya dengan objek 

kajian. 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah film “Mengejar Embun ke Eropa”. Peneliti 

memilih film ini karena mempertimbangkan realita yang ada di kalangan 

masyarakat khususnya kalangan di Universitas. Film ini mengungkap tentang 

beberapa sifat dosen bahkan rektor dan Mahasiswa yang berhubungan tentang 

pendidikan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek 

penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.
2
 

Ciri lain dari penelitian kualitatif adalah hasil penelitian lebih 

menonjolkan kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi daripada angka-angka 

statistik, intensif dan keterlibatan tinggi. Peneliti adalah instrumen pokok, yaitu 

terlibat dalam konstruksi-konstruksi makna.
3
 Hal ini relevan menganalisis teks 

media untuk mengidentifikasi simbol-simbol moral yang terkandung dalam film 

“Mengejar Embun ke Eropa”. 

                                                           
2 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 

2005), h. 5 
3 Rachmat Kriyantono, Public Relation & crisis Management: Pendekatan critical public 

relations etnografi kritis & kualitatif (Jakarta: Kencana, 2006), h.46. 
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C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu : 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer yang dimaksud adalah film “Mengejar Embun ke 

Eropa”, Transkip Teks/Dialog, Dokumentasi film dan data primer lainnya. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data tertulis hasil kajian pustaka yang bertujuan 

untuk memperoleh teori yang lebih relevan, baik yang bersumber dari karya tulis 

ilmiah, referensi buku,dan lainnya yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data yang 

lengkap dan objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai 

dengan permasalahan penelitian. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Menonton Film “Mengejar Embun di Eropa.  

2. Mengumpulkan informasi, literature, analisis dokumen, dan 

keterangan lain yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan 

masalah. 

3. Data dikumpulkan melalui observasi atau pengamatan secara 

menyeluruh pada objek penelitian, yaitu dengan menonton film 

“Mengejar Embun di Eropa” secara berulang-ulang. 

4. Melalui pengamatan tersebut, peneliti mengindentifikasi sejumlah 

gambar, gambar dan gerak suara yang terdapat dalam setiap scene dan 
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shot yang didalamnya terdapat unsur tanda yang mengambarkan 

representasi nilai pesan moral. 

5. Pemaknaanya akan melalui proses interpretasi sesuai dengan tanda-

tanda yang ditunjukan dengan analasis semiotika.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan analisis 

dokumen. Metode dokumenter (analisis dokumen/data) merupakan salah satu 

jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang 

berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya.
4
 Selain melakukan analisis 

terhadap film “Mengejar embun ke Eropa”, peneliti juga mengumpulkan data atau 

teori dari buku, internet dan penelitian terdahulu yang relevan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni 

peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan 

data hingga pelaporan hasil penelitian. 

Peneliti sebagai instrumen harus memunyai kemampuan dalam 

menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari 

instrumen yang digunakan. Instrumen penunjang yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi:, buku catatan dan pulpen. 

 

 

 

                                                           
4Haris Ferdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Cet. III; 

Jakarta: Salemba Humanika, 2012) h. 87 
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F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Teknik pengolahan data dan analisis data merupakan teknik dalam 

penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data-data 

yang telah terkumpul. 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan memilih 

beberapa narasi atau dialog yang terdapat dalam scene kemudian dijadikan bahan 

penelitian. Dengan pemilihan tersebut, peneliti memberikan interpretasi terhadap 

tampilan dengan analisis semiotika Roland Barthes. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti seperti yang dijelaskan 

dalam semiotika Roland Barthes, yakni sebagai berikut: 

1. Denotasi 

Peneliti melihat dan mengamati segala yang tampak pada scene film 

“Mengejar Embun ke Eropa”, yang nampak secara kasat mata. Karena denotasi 

merupakan makna sesungguhnya, atau sebuah fenomena yang tampak dengan 

panca indera, atau bisa juga disebut deskripsi dasar. 

2. Konotasi 

Peneliti mengamati budaya apa saja yang terdapat dalam film “Mengejar 

Embun ke Eropa” yang merupakan objek yang diteliti. Pada tahapan konotasi 

ini, objek penelitian bertemu dengan budaya/ideologi dari peneliti. 

  Karya film yang akan dianalisisi dalam penelitian ini berupa pesan moral 

serta  makna denotatif, konotatif, dan mitos yang terdapat dalam film Mengejar 

Embun di Eropa. 
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Tanda yang terdapat dalam film diinterpretasikan sesuai dengan konteks 

film sehingga makna film tersebut akan dipahami, baik pada tataran pertama 

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

film tersebut akan membangun makna pesan film secara utuh.
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BAB IV  

PESAN MORAL DALAM FILM “MENGEJAR EMBUN KE EROPA 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Profil Film Mengejar Embun di Eropa 

Film Mengejar Embun di Eropa adalah film biografi yang dirilis pada 15 

Desember 2016, dengan genre Drama Motivasi yang mengangkat kisah 

perjuangan seorang tokoh pendidikan di wilayah Kendari,Sulawesi Tenggara. 

Tokoh tersebut bernama Prof. Dr. Ir. Puro, M.S yang berjuang meningkatkan 

performa kampus Universitas Delapan Penjuru Angin (UDPA) kendari film ini 

disutradarai oleh Haryo Sentanu Murti.
1
 

Film ini bercerita tentang seorang anak Pulau Muna yang tinggal di daerah 

krisis air, mengawali kehidupanya dengan mandi embun sebelum berangkat ke 

sekolah. Anak itu bernama Puro salah satu anak laki-laki Muna yang masa 

kecilnya hanya bisa mandi kalau ada air embun. Demikian juga Ani anak 

perempuan Muna yang juga mengalami mandi embun sebelum berangkat ke 

sekolah. Mereka berlarian di antara tanaman singkong untuk mendapatkan embun 

pagi. Mereka adalah anak-anak para peladang yang hidupnya sangat sederhana. 

Saat dewasa, dalam suatu acara tarian adat perayaan syukuran mereka 

bertemu. Cinta mereka akhirnya berpadu dalam sebuah perenikahan. Sebuah 

keluarga yang harmonis penuh kemesraan. Nasib mengantarkan Puro menuju 

Eropa. Di Roma, Vatikan, Padua, Napoly, dan Leiden, selain menemukan 

                                                           
 

1
 http://id.m.wikipedia. org/wiki/Mengejar_Embun_Ke_Eropa diakses pada 8 Oktober  

2021 
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kekayaan budaya yang indah, Puro juga bertemu dengan gadis Belanda yang 

cantik. Namun Puro tetap menjaga kesetiaannya pada Ani istrinya yang tinggal di 

Kendari. 

Sepulang dari Eropa Puro bekerja di Universitas Delapan Penjuru Angin 

(UDPA) Kendari. Namun usaha memperbaiki etos kerja para dosen dan 

memberantas manipulasi nilai berujung pada pencopotan jabatan kepada Jurusan 

Sosial Ekonomi. Walaupun begitu, loyalitas dan dedikasi Puro kepada UDPA dan 

atasan tidak pernah surut. 

Tanggung jawab Puro menjadi semakin berat ketika jabatan rektor di 

pikulnya. Kampus ini sempat menonjol sebagai kampus tukang demo. Perlawanan 

terhadap premanisme di kampus akhirnya dilakuan dengan melibatkan seluruh 

potensi kampus serta membangun jaringan dengan pihak luar. Pada akhirnya, 

perubahan demi perubahan terjadi, dan kesuksesan SDM di kampus UDPA 

mengigatkan kembali pada kebiaaan mandi dengan cara mengejar embun 

didedaunan pada pagi hari. 
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MENGEJAR EMBUN KE EROPA 

 
 Sumber : montasefilm.com 

Gambar 4.1 

Poster Film “ Mengejar Embun ke Eropa” 

2. Struktur Produksi Film Mengejar Embun ke Eropa 

a. Genre                   : Drama Motivasi 

b. Produser      : PUDENTIA MPSS 

c. Sutradara      : Haryo Sentanu Murti 

d. Rumah Produksi   : PT. Alam Media Puskat Picture 

e. Tanggal Tayang    : 15 Desember 2016 

f. Durasi        : 120 Menit 

g. Pemain       : 

1. Rizky Hanggono sebagai Prof. Dr. Ir. Puro, M.S 

2. Putri Ayudya sebagai Ani 

3. Roberta Salzano sebagai Roberta 
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4. Irma Magara sebagai Ibu Puro 

5. Danin Dharma Perwira sebagai Nasrun 

6. Nazaruddin sebagai Asrof 

7. La Ode Kamaluddin sebagai Kamaluddin 

8. Rendra Bagus Pamungkas sebagai Ir. Alidin 

9. Aone Van Engelenhoven sebagai Dosen 

10. Clara Brakel sebagai Clara 

11. Yuyun Adriani 

12. Ardih Ansah 

13. Maulana Abdul Qadri 

B. Makna Denotatif, Konotatif, dan Mitos 

Pada bagian ini, dipilih sebanyak 15 (lima belas) scene yang akan 

dianalisis atau dijabarkan makna denotatif, konotatif, dan mitos yang terdapat 

dalam masing- masin scene. Dan penjabaran kategori tersebut berdasarkan visual 

(gambar) dan verbal (dialog/lisan). Berikut penjabarannya : 

Tabel 4.1 

Bagian 1 : Anak-anak mandi embun di antara tanaman singkong 

Visual Verbal 

  

 
Gambar 4.2 

(scene 3 dalam Film) 
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Denotasi Anak-anak bersiap-siap untuk mandi 

embun di antara tanaman singkong 

 

Konotasi 

Mengambarkan rasa kebahagian 

anak dengan mandi embun di antara 

tanaman singkong, serta 

mengambarkan hubungan antara 

manusia dengan sang pencipta dan 

antara sesama manusia. 

 

Mitos 

Menunjukan rasa kebahagian anak 

karena masi mendapatkan embun di 

antara tanaman singkong. 

Sumber : Data primer peneliti, 2021. 

Pada durasi 02:47, menampilkan adengan beberapa anak bersama-sama 

mandi embun di pagi hari di antara tanaman singkong untuk berangkat ke 

sekolah. 

Makana konotasi yang terdapat pada adegan tersebut adalah 

mengambarkan rasa kebahagian anak-anak tentang apa yang di berikan oleh 

Allah SWT sehingga mereka bisa mandi dengan air embun, serta mengambarkan 

hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan hubungan antara sesama manusia. 

Pada adegan tersebut melahirkan sebuah mitos, bahwa mandi embun di 

antara tanaman singkong di bagi hari adalah bentuk rasa bahagia anak-anak 

karena bisa mandi air embun sebelum berangkat ke sekolah. 
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Tabel 4.2 

Bagian 2 : Puro dan Ani sedang melaksanakan pernikahan 

Visual Verbal 

 

 
Gambar 4.3 

(Scene 10 dalam film) 

 

 

Denotasi Puro dan Ani yang sedang 

melansungkan pernikahan. 

 

Konotasi 

Mengambarkan  seorang pria dan 

wanita melaksanakan perkawinan 

yang dimana perkawinan merupakan 

penyempurnaan suatu ibadah bagi 

umat islam. 

 

Mitos 

Pernikahan atau upacara pengikatan 

janji nikah yang dilaksanakan dua 

orang dengan maksud meresmikan 

ikatan perkawinan secara norma 

agama, hukum, dan sosial. 

Sumber : Data primer peneliti, 2021. 

 Pada durasi 09:45, menampilkan adegan Puro dan Ani sedang 

melaksanakan pernikahannya yang di hadiri banyak tamu undangan dari 

keluarga maupun kerabat dari Puro dan Ani. 

 Makna konotasi yang terdapat pada adegan tersebut adalah mengabarkan 

sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang menyempurnakan ibadahnya 

dengan melaksanakan perkawinan ikatan lahir batin antara pria dan wanita 
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sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. 

 Pada adegan tersebut melahirkan sebuah mitos, bahwasanya dalam suatu 

pernikahan merupakan pembuktian atau keseriusan seorang pria kepada wanita 

yang menjadi pilihan dalam pendamping hidupnya, dan membangun keluarga 

yang bahagia. 

Tabel 4.3 

Bagian 3 : Puro dan Ani bersiap-siap untuk menghadiri pelantikan 

Visual Verbal 

 

 
Gambar 4.4 

(scene 13 dalam film) 

 

Ani : 

    “Mendampingi suami itu penting” 

 

Denotasi Puro dan Ani sedang bersiap-siap 

untuk menghadiri pelantikan. 

 

Konotasi 

Mengambarkan rasa peduli seorang 

istri kepada suami yang merupakan 

suatu kewajiban seorang istri. 

 

 

Mitos 

Dalam suatu keluarga saling 

memahami antara suami dan istri 

merupakan hal yang harus di 

terapkan dalam suatu keluarga, agar 

menciptakan keluarga yang bahagia 

dan harmonis. 

Sumber : Data primer peneliti, 2021. 

Pada durasi 11:13, menampilkan adegan Puro dan Ani sedang bersiap-siap 

untuk menghadiri acara pelantikan sang suami sebagai ketua Jurusan Sosial 

Ekonomi UDPA. 
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Makna konotasi yang terdapat pada adegan tersebut adalah mengambarkan 

rasa kepedulian seorang istri kepada suami, serta keakrapan yang terjadi dalam 

suatu keluarga yang merupakan  salah satu bentuk hubungan yang baik antara 

suami dan istri. 

Pada adegan tersebut melahirkan mitos, menjalin keakrapan dalam suatu 

keluarga antara suami dan istri merupakan hal yang baik, agar dapat menciptakan 

suatu keluarga yang bahagia dan harmonis. 

Tabel 4.4 

Bagian 4 : Pak Puro beserta dosen Jurusan Sosial Ekonomi sedang 

melaksanakan rapat 

Visual Verbal 

 

 
Gambar 4.5 

(Scene 22 dalam film) 

 

Pak Puro: 

     “Hal ini tidak bisa di biarkan, siap-

siap menerima sangsi jika saya 

menemukan bukti-bukti manipulasi 

nilai siapapun itu orangnya”. 

   

Denotasi Rapat ketua Jurusan Sosial Ekonomi  

dengan para dosen. 

 

Konotasi 

Mengambarkan rasa kecewa pimpinan 

Jurusan tentang adanya manipulasi 

nilai. 

 

 

Mitos 

Tentang adanya manipulasi nilai 

bagaimana seorang dosen 

mempertanggung jawabkan tugasnya 

sebagai pendidik, Jika seorang dosen 
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tidak memberikan contoh yang baik 

kepada mahaiswa. 

Sumber : Data primer peneliti, 20121. 

 Pada durasi 23:35, Menampilkan adegan Puro sebagai ketua Jurusan 

Sosial Ekonomi sedang melaksanakan rapat dengan para dosen, Tentang adanya 

kasus manipulasi nilai di UDPA. 

 Makna Konotasi yang terdapat pada adegan tersebut adalah 

mengambarkan rasa kekecewaan seorang ketua Jurusan tentang adanya kasus 

manipulasi nilai, yang di lakukan oleh dosen Jurusan Sosial Ekonomi. 

 Pada adegan tersebut melahirkan sebuah mitos, bagaimana mungkin 

seorang dosen mempertanggung jawabkan tugasnya sebagai pendidik, jika 

seorang dosen memberikan contoh yang tidak baik kepada mahasiswa. Hal ini 

juga tidak menjadi contoh yang baik untuk dosen yang lain. 

Tabel 4.5 

Bagian 5 : Pak Puro dan Roberta sedang bercerita tentang bangsa serta 

keindahan Negara Eropa 

Visual Verbal 

 

 

Pak Puro: 

     “Keterbukaan pada semua hal, Dan 

tidak hanya dalam peristiwa yang baik 

saja, Membuat saya kagum dengan 

bangsa Eropa dan itu terlihat juga pada 

pribadi Roberta”. 
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Gambar 4.6 

(Scene 36 & 37 dalam film) 

 

Denotasi 

Puro dan Roberta sedang 

menceritakan tentang bangsa dan 

keindaham Negara Italia. 

 

Konotasi 

Mengambarkan rasa kagum terhadap  

bangsa Eropa dan Keindahan alam 

yang ada di Eropa tepatnya di Napoli 

Italia. 

 

Mitos 

Meski bangsa Eropa sudah maju 

namun minat belajar pada bangsa lain 

sangat besar, Pelajaran yang sangat 

menarik bahwa kita tidak perlu alergi 

dengan perbedaan. 

Sumber : Data primer peneliti, 2021. 

 Pada durasi 32:12, Menampilkan adegan Pak Puro dan Roberta sedang 

menceritakan tentang bangsa Eropa yang mempunyai niat belajar yang sangat 

tinggi serta keindahan alam yang ada di Eropa. 

 Makna konotasi yang terdapat pada adegan tersebut adalah mengambarkan 

rasa kagum terhadap bangsa Eropa yang memiliki niat belajar yang tinggi pada 

bangsa lain, Sehingga Negara Eropa jauh lebih maju dibandingkan dengan Negara 

yang lain. 
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 Pada adegan tersebut melahirkan sebuah mitos, bahwa niat dan semangat 

belajar bangsa sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan suatu 

Negara, Bahkan dengan semangat belajar membuat kita semakin lebih baik. 

Tabel 4.6 

Bagian 6 : Puro dan Ibunya sedang berbicara melalui telpon 

Visual Verbal 

 

 

 
Gambar 4.7 

(Scene 40 & 41 dalam film) 

Puro       : “Assalamualaikum mama”. 

Ibu Puro : “Walaikumsalam, Apa 

kamu              sudah 

sampai”. 

Puro    :”Alhamdulillah, Saya sudah 

sampai di Leiden”. 

Ibu Puro : “Ibu tidak menyangka kau         

bisa keluar negeri, Ibu 

cuman kira kamu hanya bisa 

sampai di bawah tangga 

rumah saja, Padahal kamu 

bisa mengharumkan nama 

kelurga”. 

Puro        : “ia ibu, Doakan saja”. 

 

Ibu Puro : “Jangan lupa sholat dan 

berdoa, Assalamualaikum’. 

 

Puro         :” Baik ibu, 

Walaikumsalam”. 
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Denotasi Ibu Puro memberikan nasehat kepada 

Puro dan mengigatkannya agar tetap 

mengigat untuk sholat. 

 

Konotasi 

Dialog Ibu “Jangan lupa sholat dan 

berdoa nak”, Mengambarkan rasa 

sayang dan peduli kepada anaknya, 

serta mengigatkan dalam hal kebaikan 

 

Mitos 

Karena dengan sholat dapat membuat 

perasaan menjadi lebih tenang dan 

membuat wajar terlihat bersih dan 

bercahaya. 

Sumber : Data primer peneliti, 2021. 

 Pada durasi 34:46, Menampilkan adegan Puro sedang memberi kabar 

kepada ibunya melalui telpon, Bahwa dia sudah sampai di Leiden dengan selamat 

dan ibunya juga meningatkan untuk tetap melaksanakan sholat dan berdoa kepada 

Allah SWT. 

 Makna konotasi yang terdapat pada adegan tersbut adalah mengambarkan 

kepedulian seorang ibu kepada anaknya dan mengigatkan anaknya untuk tetap 

melaksanakan kewajibanya sebagai umat muslim, yaitu sholat. 

 Pada adegan tersebut melahirkan sebuah mitos, bahwa dengan shalat akan 

membuat perasaan menjadi tenang dan membuat wajah terlihat bersih dan 

bercahaya karena air wudhu. Dan shalat merupakan tiang agama dan kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang beriman.  
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Tabel 4.7 

Bagian 7 : Mahasiswa Leiden sedang melaksanakan perkuliahan 

Visual Verbal 

 

 

 

Gambar 4.8 

(Scene 43 dalam film) 

 

Denotasi Mahasiswa dan Mahasiswi yang 

sedang melaksanakan perkuliahan. 

 

 

Konotasi 

Beberapa orang sedang melaksanakan 

perkuliahan yang menandakan mereka 

adalah seorang mahasiswa, yang di 

mana dalam pendidikan khususnya di 

bangku perkuliahan merupakan hal 

yang harusnya bisa di manfaatkan 

dengan baik guna untuk mendapatkan 

ilmu dan akan sangat bergunah di pasa 

depan. 

 

 

Mitos 

Dalam perkuliahan alangkah baiknya 

kita fokus mendegarkan seorang dosen 

yang sedang menjelaskan, agar kita 
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mendapatkan ilmu yang di berikan 

serta bergunah untuk masa depan 

kelak 

Sumber : Data primer peneliti, 2021. 

 Pada durasi 36:50, Menampilkan adegan mahasiwa Leiden sedang 

melaksanakan perkuliahan, berbagai etnis ada di kampus tersebut bahkan ada 

mahasiswa yang berasal dari Indonesia. 

 Makna konotasi yang terdapat pada adegan tersebut adalah mengambarkan 

para mahasiwa yang sedang mendegarkan materi dari dosen, serta di perlihatkan 

keseriusan para mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan. 

 Pada adegan tersebut melahirkan sebuah mitos, dalam melaksanakan 

perkuliahan kita di anjurkan untuk memperhatikan dan menyimak materi yang di 

berikan oleh dosen, agar ilmu yang di berikan bisa menjadi sebuah bekal di masa 

depan nanti. 

Tabel 4.8 

Bagian 8 : Puro sedang mengunjungi museum yang di temani oleh Roberta 

Visual Verbal 

 
Gambar 4.9 

(Scene 52 dalam film) 

Puro : 

    “Belumlah lengkap belajar di 

Negeri Belanda, kalau tidak singgah 

ke museum dan kesempatan ini tidak 

akan saya sia-siakan menengok 

Indonesia di masa lampau, banyak 

koleksi museum ini yang berasal dari 

negeri saya dan disini terawat dengan 

baik. Museum adalah salah satu bukti 

peradaban bangsa dari museum kita 

bisa belajar sejarah dan dari sejarah 

kita bisa ambil nilai kehidupan dari 

museum kita bisa mengenali para 
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pejuang dan perjuanganya dan dari 

nilai-nilai perjuangan itu kita 

menemukan wujud semangat 

nasionalisme salah satu wujud 

nasionalsme adalah menghargai dan 

menjaga kekayaan bangsa”. 

 

Denotasi 

Puro sedang mengunjungi salah satu 

museum yang ada Leiden  di temani 

oleh Roberta. 

 

 

Konotasi 

Puro mengujungi museum di Leiden 

dan melihat Indonesia di masa lampau 

dan banyak koleksi moseum yang 

berasal dari Indonesia, menandahkan 

kekaguman Puro terhadap bangsa 

Eropa yang menjaga koleksi museum 

yang berasal dari negaranya yaitu 

Indonesia. 

 

 

 

Mitos 

Museum adalah salah satu bukti 

peradaban bangsa dari museum kita 

bisa belajar sejarah dan dari sejarah 

kita bisa ambil nilai kehidupan dari 

museum kita bisa mengenali para 

pejuang dan perjuanganya dan dari 

nilai-nilai perjuangan itu kita 

menemukan wujud semangat 

nasionalisme. 

Sumber : Data primer peneliti, 2021. 

 Pada durasi 43:38, menampilkan adegan Puro sedang mengunjungi salah 

satu museum yang ada di Leiden yang di temani oleh Roberta, Puro menemukan  

banyak sekali koleksi museum yang berasal dari Indonesia. 

 Makna konotasi yang terdapat pada adegan tersebut adalah sebelum 

pulang ke Indonesia Puro menyempatkan waktunya untuk mengunjungi salah satu 

museum yang ada di Leiden dan di museum itu Puro menemukan banyak koleksi 
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museum yang berasal dari Indonesia dan di meseum ini di jaga dengan baik, 

menandakan kekaguman Puro terhadap bangsa Eropa yang menjaga koleksi 

museum dari negara lain. 

 Pada adegan tersebut melahirkan sebuah mitos, dari museum kita bisa 

belajar sejarah, dan dari sejarah kita bisa ambil nilai kehidupan, dari museum kita 

bisa mengenali para pejuang dan perjuanganya, dan dari nilai-nilai perjuangan itu 

kita menemukan wujud semangat nasionalisme. 

Tabel 4.9 

Bagian 9 : Ani sedang menasehati Puro 

Visual Verbal 

 
Gambar 4.10 

(Scene 68 dalam film) 

Ani :  

      “Bapak sudah pikirkan baik-baik 

ka itu, apa kita sudah lupa bagaimana 

sakitnya dulu, di pecat sebagai kajur 

Sosial Ekonomi” 

 

Denotasi 

Ani memberikan nasehat kepada Puro 

agar kejadian masa lalu Puro yang di 

pecat dari kajur tidak terulang lagi. 

 

Konotasi 

Ani yang sedang menasehati Puro 

yang menandakan bahwa ia memiliki 

rasa kepedulian kepada suaminya. 

 

Mitos 

Saling mengigatkan dan menasehati 

merupakan hal yang baik, agar 

melahahirkan kedekatan dan saling 

memahami dalam suatu keluarga. 

Sumber : Data primer peneliti, 2021. 
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 Pada durasi 55:32, Menampilkan adegan Ani yang sedang menasehati 

Puro agar kejadian masa lalu Puro yang di pecat sebagai kajur Sosial Ekonomi 

tidak terulang lagi. 

 Makna konotasi yang terdapat pada adegan tersebut adalah Ani yang 

menasehati Puro menandakan bahwa dia memiliki rasa kepedulian terhadap 

suaminya, agar rasa sakit tentang masa lalunya tidak terulang lagi. 

 Pada adegan tersebut melahirkan sebuah mitos, Saling mengigatkan dan 

menasehati merupakan hal yang baik, agar melahahirkan kedekatan dan saling 

memahami dalam suatu keluarga. 

Tabel 4.10 

Bagian 10 : Puro sedang di lantik sebagai Rektor UDPA 

Visual Verbal 

 
Gambar 4.11 

(Scene 83 dalam film) 

Puro : 

       “Demi Allah, saya bersumpah 

menjalankan tugas sebagai rektor 

Universitas Delapan Penjuru Angin 

dengan sepenuh hati”. 

Denotasi Pelantikan Puro sebagai rektor 

Universitas Delapan Penjuru Angin. 

 

Konotasi 

Dari ekspresi wajah yang di 

perlihatkan oleh Puro, menandakan 

keseriusan dan kesiapannya menjadi 

seorang Rektor Universitas Delapan 

Penjuru Angin. 
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Mitos 

Jika kita sudah di beriikan amanah 

atau kepercayaan  sebagai seorang 

pemimpin maka kita harus 

mengejalankan tugas dengan iklas 

serta penuh tanggung jawab. 

Seumber : Olahan primer peneliti, 2021. 

 Pada durasi 01:04:30, menampilkan adegan Puro yang di lantik sebagai 

Rektor Universitas Delapan Penjuru Angin dan bersumpah akan sepenuhnya 

menjalankan tugas sebagai rektor. 

 Makna konotasi yang terdapat pada adegan tersebut adalah dapat di lihat 

dari ekspresi yang di perlihatkan oleh Puro saat mengatakan sumpah 

mengambarkan Puro sangat bersungguh-sungguh bahwa ia akan menjalangkan 

tugasnya dengan penuh  rasa tanggung jawab sebagai seorang rektor Universitas 

Delapan Penjuru Angin. 

 Pada Adegan tersebut melahirkan sebuah mitos, menjadi seorang 

pemimpin bukanlah hal yang mudah, dan apabila kita di berikan amanah atau 

kepercayaan menjadi seorang pemimpin maka kita harus menjalangkan tugas 

dengan iklas dan penuh rasa tanggung jawab. 
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Tabel 4.11 

Bagian 11 : Ani sedang makan malam bersama Puro 

Visual Verbal 

 
Gambar 4.12 

(Scene 85 dalam film) 

Ani :”Pak, kenapa bapak pulang 

malam    terus?. 

Puro :”Mau bagaimana lagi, banyak 

sekali tugas yang harus saya 

kerjakan di kampus”. 

Ani :”Ia tapi bapak harus ingat juga 

jangan sampai sakit!, kira-kira 

apa yang bisa mama bantu untuk 

memajukan kampus?. 

 

 

Denotasi 

Ani sedang makan malam bersama 

Puro yang baru saja pulang dari 

kampus. 

 

Konotasi 

Dialog Ani “Bapak harus ingat jangai 

sampai sakit“, mengambarkan rasa 

cemas dan peduli seorang isti terhadap 

suami. 

 

Mitos 

Peduli terhadap suami merupakan hal 

yang wajib bagi seorang istri, agar 

menciptakan kebahagia dalam rumah 

tangga. 

Sumber : Data primer peneliti, 2021. 

 Pada durasi 01:07:31, Menampilkan adegan Ani yang sedang menyambut 

kedatangan Puro yang baru saja pulang dari kampus kemudian melanjutkan 

dengan makan malam bersama. 

 Makna konotasi yang terdapat pada adegan tersebut adalah Ani yang 

sedang menasehati Puro agar tidak terlalu sering pulang malam serta memberi 
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tahu suaminya jangan sampai sakit, mengambarkan rasa cemas dan peduli seorang 

istri terhadap suami. 

 Pada adegan tersebut melahirkan sebuah mitos, memberi perhatian dan 

peduli terhadap suami merupakan hal yang wajib bagi seorang istri, agar 

menciptakan kebahagian dalam suatu rumah tangga. 

Tabel 4.12 

Bagian 12 : Puro dan Ani sedang membersihkan dan menanam pohon  

Visual Verbal 

 
Gambar 4.13 

(Scene 89 dalam film) 

 

 

Denotasi 

Puro dan Ani sedang membersihkan 

dan menanam pohon di halaman 

kampus UDPA. 

 

 

 

Konotasi 

Dengan penuh rasa tanggung jawab 

sebagai Rektor di kampus UDPA Puro 

dan Ani bersama-sama membersihkan 

dan menanam pohon di halaman 

kampus, menggambarkan bahwa Puro 

ingin membuat kampus menjadi lebih 

baik dan semakin berkembang. 

 

 

Mitos 

Membuat kampus semakin maju dan 

berkembang merupakan hal yang baik 

karena kampus merupakan tempat 

pembentukan karakter serta menjadi 

pelopor perubahan. 

Sumber : Data primer peneliti,2021. 
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 Pada duras 01:09:32 , Menampilkan adegan Puro sedang membersihkan 

dan menanam pohon di halaman kampus di bantu oleh istrinya Ani. 

 Makna konotasi yang terdapat pada adegan tersebut adalah Puro sebagai 

rektor di kampus UDPA sedang membersihkan dan menanam pohon di halaman 

kampus di bantu dengan istrinya Ani, Menggambarkan Puro tentang kecintaannya 

terhadap kampus dan ingin meningkatkan kemajuan serta membuat kampus 

semakin berkembang. 

 Pada adegan tersebut melahirkan mitos, membuat kampus semakin maju 

dan berkembang adalah impian semua pemimpin Universutas, karena kampus 

merupakan tempat pembentukan karakter serta menjadi pelopor perubahan. 

Tabel 4.13 

Bagian 13 : Puro yang sedang duduk dan melihat sampah yang berserakan 

Visual Verbal 

 
Gambar 4.14 

(Scene 91 dalam film) 

Puro : 

        “Yang jahat berani nekat, 

mestinya siapa yang berniat baik harus 

berani bertekat,siapapun yang 

melakukan teror, apapun bentuk 

terornya, sampai kapanpun hanya ada 

satu kata yang tepat untuk 

menjawabnya, Lawan!. Menjadi 

pemimpin harus kuat, agar bisa 

melindungi dan menolong yang 

lemah”. 

Denotasi Puro yang sedang duduk dan melihat 

sampah yang berserakan. 

 

 

 

Konotasi 

Ada yang meneror kampus dengan 

cara menghamburkan banyak sampah 

pada halaman kampus, namun terlihat 

dari ekspresi Puro sangatlah tegar, 

menggambarkan jiwa kepemimpin 

Puro sebagai Rektor di kampus 
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UDPA, yang harus siap melawan 

terorisme di dalam kampus. 

 

Mitos 

Menjadi seorang pemimpin harus kuat 

agar bisa melindungi dan menolong 

yang lemah, apapun bentuk 

masalahnya harus bisa terselesaikan. 

Sumber : Data primer peneliti, 2021. 

 Pada durasi 01:10:36, menampilkan adegan Puro yang sedang duduk dan 

melihat sampah yang berserakan di halaman kampus. 

 Makna konotasi yang terdapat pada adegan tersebut adalah ada yang 

meneror kampus dengan cara menghamburkan banyak sampah pada halaman 

kampus, namun terlihat dari ekspresi Puro sangatlah tegar, menggambarkan jiwa 

kepemimpin Puro sebagai Rektor di kampus UDPA, yang harus siap melawan 

terorisme di dalam kampus. 

 Pada adegan tersebut melahirkan sebuah mitos, bahwasanya menjadi 

seorang pemimpin harus kuat agar bisa melindungi dan menolong yang lemah, 

apapun bentuk masalahnya harus bisa terselesaikan. 

Tabel 4.14 

Bagian 14 : Puro sedang mengadakan pertemuan dengan aparat kepolisian 

dan TNI 

Visual Verbal 

 
Gambar 4.15 

(Scene 96 dalam film) 

Puro : 

         “Kita tidak ingin kampus sebagai 

pusat pendidikan di kuasai oleh 

preman, dan tentunya masalah 

keamanan membutuhkan kerja sama 

yang baik dengan pihak-pihak yang 

berwewenang, maka kami berharap 

keterlibatan dari pihak kepolisian dan 

juga TNI untuk membantu 



58 
 

 
 

memberantas premanisme di kampus. 

Denotasi Puro sedang mengadakan pertemuan 

dengan aparat kepolisian dan TNI . 

 

 

 

Konotasi 

Puro yang sedang meminta kerja sama 

dengan aparat kepolisian dan TNI, 

untuk memberantas kasus premanisme 

yang  terjadi di kampus UDPA, 

menandakan bahwa Puro merupakan 

seorang pemimpin yang tegas,ingin 

membuat kampus damai dan membuat 

kampus menjadi lebih baik. 

 

 

Mitos 

Menjadi seorang pemimpin memiliki 

tanggung jawab yang besar, maka dari 

itu pemimpin harus memiliki sikap 

yang tegas dalam menyelesaikan suatu 

masalah. 

Sumber : Data primer peneliti, 2021. 

 Pada durasi 01:17:10, menampilkan adegan Puro yang sedang 

mengadakan pertemuan dengan aparat kepolisisan dan TNI, membahasa tentang 

kasus premanisme yang terjadi di kampus UDPA. 

 Makna konotasi yang terdapat pada adegan tersebut adalah Puro yang 

sedang meminta kerja sama dengan aparat kepolisian dan TNI, untuk 

memberantas kasus premanisme yang  terjadi di kampus UDPA, menandakan 

bahwa Puro merupakan seorang pemimpin yang tegas,ingin membuat kampus 

damai dan membuat kampus menjadi lebih baik. 

 Pada adegan tersebut melahirkan sebuah mitos, bahwasanya menjadi 

seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar, maka dari itu pemimpin 

harus memiliki sikap yang tegas dalam menyelesaikan suatu masalah. 
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Tabel 4.15 

Bagian 15 : Festival Seni dan Budaya di kampus UDPA 

Visual Verbal 

 

 
Gambar 4.16 

(Scene 101 dalam film) 

Puro : 

        “Kampus harus menjadi pelopor 

perubahan, kampus harus memelihara 

keberagaman yang merupakan 

kekayaan bangsa, kampus sebagai 

pusat kebudayaan, kampus harus 

mampu menampilkan wajah 

keberadaban bangsa yang berkualitas, 

sudah terlalu lama kita meninggalkan 

leluhur tradisi, nilai-nilai leluhur 

tradisi adalah identitas kepribadian 

bangsa”. 

Denotasi Festival Seni dan Budaya yang sedang 

di adakan kampus UDPA. 

 

 

Konotasi 

Puro sedang mangadakan festival Seni 

dan Budaya, mengambarkan bahwa 

Puro sangat menghargai kebudayaan 

bangsa dan menandakan Indonesia 

memiliki keberagaman bangsa yang 

berkualitas. 

 

 

 

Mitos 

Setiap daerah di Indonesia memiliki 

kebudayaan dan ciri khas masing-

masing. Meski berbeda-beda, 

kebudayaan ini justru harus tetap 

dijaga dan dilestarikan, maka dari itu 

setiap orang harus saling menghargai. 

Sumber : Data primer peneliti, 2021.  
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 Pada durasi 01:19:12, menampilkan adegan festival Seni dan Budaya yang 

sedang diadakan kampus UDPA, untuk berterimah kasih kepada orang-orang 

yang selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa. 

 Makna konotasi yang terdapat pada adegan tersebut adalah mengambarkan 

bahwa Puro sangat menghargai kebudayaan bangsa dan menandakan Indonesia 

memiliki keberagaman bangsa yang berkualitas. 

 Pada adegan tersebut melahirkan sebuah mitos, setiap daerah di Indonesia 

memiliki kebudayaan dan ciri khas masing-masing. Meski berbeda-beda, 

kebudayaan ini justru harus tetap dijaga dan dilestarikan, maka dari itu setiap 

orang harus saling menghargai. 

C. Pesan Moral dalam Film “Mengejar Embun di Eropa” 

Film Mengejar Embun ke Eropa banyak mengandung pesan moral di 

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

oleh para tokoh. Pesan moral dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Kategori hubungan manusia dengan tuhan 

b. Kategori hubungan manusia dengan diri sendiri 

c. Kategori hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkungan 

sosial.
2
 

Berdasarkan kategori tersebut di atas, maka dari 15 adegan dalam film 

“Mengejar Embun ke Eropa” yang telah di pilih oleh peneliti sebelumnya, 

                                                           
2
Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajah Mada University, 

1998), h. 323. 
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terkandung pesan moral yang dapat di uraikan berdasarkan kategori tersebut. 

1. Hubungan Manusia dengan Tuhan 

Nilai moral yang berhubungan dengan Tuhan disebut juga dengan moral 

ketuhanan yang harus diterapkan dalam kehidupan sebagai bentuk ibadah dan 

kepatuhan terhadap Sang Pencipta. 

Pada bagian yang mengambarkan kategori hubungan manusia dengan 

tuhan dapat di lihat pada bagian 2, 6, dan 10.  

Pada bagian 2 menampilkan adegan Puro dan Ani sedang melaksanakan 

pernikahanya yang di hadiri banyak tamu undangan dari keluarga maupun 

kerabat dari Puro dan Ani, yang di mana dalam hukum agama Islam di jelaskan 

bahwa pernikahan adalah akad dan perjanjian yang kuat untuk mentaati perintah 

Allah SWT dan melaksankanya merupakan ibadah. 

Pada bagian 6 menampilkan adegan ketika Puro sampai di Leiden dia 

mengabari ibunya melalui telpon seluler, dan didalam percakapan tersebut ibu 

Puro memberikan nasehat dan mengigatkan Puro untuk tetap melaksanakan 

sholat sebagai salah satu bentuk kewajiban sebagai umat muslim. Ini 

menggambarkan bahwa sesama manusia kita harus saling mengigatkan dalam 

hal kebaikan. 

Sebagaimana sebuah hadis mengatakan: 

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

pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi 

pahala mereka”, (H.R. Muslim). 
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 Pada bagian 10 menampilkan adegan Puro di sedang di lantik sebagai 

rektor Universitas Delapan Penjuru Angin, dan Puro mengatakan demi allah 

saya bersumpah akan menjalankan tugas sebagai rektor Universitas Delapan 

Penjuru Angin, yang mengambarkan bahwa Puro harus melaksanakan tugasnya 

sebagai rektor dengan sepenuh hati dan apabila ia mengingkari sumpahnya maka 

akan berdosa. 

2. Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri 

Manusia merupakan makhluk individu yang mempunyai hasrat dan 

keinginan untuk meraih suatu keinginan dalam hidupnya, baik lahiriah maupun 

batiniah. Dan keinginan tersebut dapat tercapai jika manusia tersebut memiliki 

tekad dan usaha yang kuat untuk mencapai keinginan atau cita-citanya. 

Kategori pesan moral yang menggambarkan hubungan manusia dengan 

dirinya sendiri dapat di lihat pada bagian 4, 5, 8, dan 13. 

Pada bagian 4 menampilkan adegan Puro sebagai ketua jurusan sedang 

mengadakan rapat dengan para dosen Sosial Ekonomi, dan di dalam rapat 

tersebut di bahas tentang adanya kasus manipulasi nilai. Sebagai ketua jurusan 

tentunya Puro sangat kecewa tentang hal tersebut. Adegan ini mengambarkan 

bahwa Puro sebagai ketua Jurusan Sosial Ekonomi merasa dirinya telah lalai 

dalam meningkatkan etos kerja para dosen. 

Pada bagian 5 menampilkan adegan Roberta sedang menceritakan 

tentang kehidupan dan keindahan alam Negara Italia, dalam adegan tersebut 

mengambarkan Puro sangat kagum terhadap bangsa Eropa, meski bangsa Eropa 

sudah maju namun minat belajar pada bangsa lain sangat besar, merupakan 
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pelajaran yang menarik bahwa kita tidak perlu alergi dengan perbedaan. 

Pada adegan 8 menampilkan adegan dalam penugasan Puro di Eropa ia 

menyempatkan waktunya untuk liburan dengan mengunjungi salah satu museum 

yang di Leiden. Pada adegan tersebut menggambarkan bahwa jika lelah dalam 

suatu pekerjaan alangkah baiknya kita meluangkan waktu untuk liburan sejenak 

karean dengan liburan bisa meredakan stres. 

Pada bagian 13 menampilkan adegan Puro yang sedang duduk dan 

melihat sampah yang berserakan di halaman kampus, hal ini di lakukan oleh 

seseorang yang meneror kampus namun terlihat dari ekspresi Puro sangatlah 

tegar sebagai seorang rektor di kampus tersebut. Hal ini menggambarkan jika 

menjadi seorang pemimpin harus kuat dan sabar sebesar apapun masalahnya 

pasti akan bisa di selesaikan, karena allah tidak akan memberikan cobaan 

melebihi batas kemampuan umatnya. 

3. Hubungan Antara Sesama Manusia Dalam Lingkungan Sosial 

 Selain sebagai makhluk individu, manusia juga adalah makhluk sosial yang 

pada dasarnya saling membutuhkan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia 

hendaknya berbaur dan saling tolong menolong antar sesama tampa membeda-bedakan. 

Nilai yang berhubungan dengan Tuhan disebut juga dengan nilai moral 

ketuhanan, yakni nilai-nilai moral yang mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhan. Hubungan dengan sang pencipta yang perlu dilakukan yaitu: 

1. Beriman dan meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada 

 

2. Taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan_Nya 

 

3. Kewajiban manusia beribadah Kepada_Nya dengan ikhlas dan pasrah, 

 

4. Khusyuk dalam beribadah dengan kesungguhan 
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5. Mempunyai pengharapan atau optimis bahwa Allah Swt akan 

memberikan rahmat kepada_Nya 

6. Huznud’dzan atau berbaik sangka kepada Allah Swt 

 

7. Tawakkal, mempercayakan sepenuhnya kepada Allah Swt 

 

8. Bersyukur kepada Allah Swt 

 

9. Taubat dan istighfar.
3
 

 

Kategori pesan moral yang menggambarkan hubungan antara sesama 

manusia dapat di lihat pada bagian 1, 3, 7, 9, 11, 12, 14, dan 15. 

Pada bagian 1 menampilkan adegan anak-anak yang sedang bersiap 

untuk mandi embun di antara tanaman singkong pada pagi hari, mengambarkan 

kebahagian yang di rasakan oleh anak-anak tersebut karena masi dapat mandi 

embun sebelum mereka berangkat ke sekolah, karena kebahagian yang di 

rasakan dengan orang lain berbeda jika kita merasakan kebahagian itu dengan 

seorang diri, yang di mana pada adegan ini menunjukan hubungan antara sesama 

manusia. 

Pada bagian 3 menampilkan adegan di mana Puro sedang bersiap-siap 

untuk menghadiri pelantikanya sebagai ketua Jurusan Sosial Ekonomi di 

Universitas Delapan Penjuru Angin (UDPA), dan Ani sebagai istri ingin 

mendampingi Puro di acara pelantikan, ”Mendampingi suami itu penting” 

Kata Ani. Menggambarkan rasa peduli dan kasih sayang seorang istri kepada 

suami yang merupakan suatu kewajiban, di mana dalam suatu keluarga di 

                                                           
3 Marisa Desi, Moralitas Dalam Novel Negeri 5 Menara Karya A. Fuadi, Artikel,( 

Malang: Universitas Negeri Malang, 2016) ,h. 5 
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butuhkan saling peduli serta saling memahami antara suami dan istri yang perlu 

di terapkan dalam suatu keluarga, agar menciptakan keluarga yang bahagia dan 

harmonis. 

Pada bagian 7 menampilkan adegan mahasiswa Universitas Leiden 

sedang melaksakan perkuliahan, berbagai etnis ada di kampus tersebut bahkan 

ada juga mahasiswa yang berasal dari Indonesia, semua mahasiswa sangat fokus 

mendegarkan materi yang di berikan oleh dosen tampa adanya aktivitas lain 

selain menyimak dosen yang sedang menjelaskan. Mengambarkan keseriusan 

mahasiswa yang ada di Leiden dalam melaksanakan perkuliahan, karena dalam 

perkuliahan kita di tuntut untuk belajar dengan baik, tidak untuk bermalas-

malasan maka dari itu jika kita melanjutkan study di bangku perkuliahan di 

butuhkan keseriusan dalam belajar agar kita bisa mendapatkan ilmu dari kampus 

dan akan berguna untuk masa depan kelak. 

Pada bagian 9 menampilkan adegan Ani yang sedang memberikan 

nasehat kepada Puro. Mengambarkan rasa kepedulian seorang istri terhadap 

suami yang merupakan hal yang harus di terapkan dalam rumah tangga. Karena 

salah satu tugas kita sebagai manusia adalah saling mengigatkan dalam hal 

kebaikan, dan itu di lakukan agar kita dapat saling memahami antara satu sama 

lain. 

Pada bagian 11 menampilkan adegan Ani sedang makan malam bersama 

Puro yang baru saja pulang dari kampus, pada adegan tersebut Ani mengatakan 

“Bapak harus ingat jangan sampai bapak sakit” mengambarkan rasa cemas 

dan peduli seorang istri terhadap suami, karena memberikan perhatian kepada 
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suami merupakan hal yang wajib bagi seorang istri, agar dapat menciptkan 

kebahagia dalam suatu keluarga. 

Pada bagian 12 menampilkan adegan Puro dan Ani membantu pekerja 

kebersihan untuk membersihkan dan menanam pohon di halaman kampus 

UDPA. Dengan penuh rasa tanggung sebagai rektor di kampus Puro sama sekali 

tidak gengsi untuk membantu membersihkan dan menanam pohon di halaman 

kampus. Hal tersebut menggambarkan sikap teladan seorang pemimpin dan 

ingin membuat kampus menjadi semakin lebih berkembang, membuat kampus 

semakin maju dan berkembang merupakan hal yang sangat baik karena kampus 

merupakan tempat pembentukan karakter serta menjadi pelopor perubahan. 

Pada bagian 14 menampilkan adegan Puro sedang mengadakan 

pertemuan dengan aparat kepolisian dan TNI, dalam pertemuan tersebut Puro 

meminta kerja sama dengan aparat kepolisian dan TNI, untuk memberantas 

kasus premanisme yang  terjadi di kampus UDPA, menandakan bahwa Puro 

merupakan seorang pemimpin yang tegas, ingin membuat kampus damai dan 

memperbaiki citra kampus kepada masyarakat. Menjadi seorang pemimpin 

memiliki tanggung jawab yang besar, maka dari itu pemimpin harus memiliki 

sikap yang tegas dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Pada bagian 15 menampilkan adegan sedang di adakanya Festival Seni 

dan Budaya di kampus UDPA. Festival Seni dan Budaya yang di adakan Puro 

sebagai rektor di kampus, menggambarkan Puro sangat menghargai kebudayaan 

bangsa indonesia yang memiliki berbagai macam kebudayaan serta keberagaman 

yang dimiliki bangsa. Setiap daerah di indonesia memiliki kebudayaan dan ciri 
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khas masing-masing, meski berbeda-beda kebudayaan ini harus tetap dijaga dan 

dilestarikan, maka dari itu setiap orang harus saling mnghargai tampa 

membedakan suku, ras, dan agama. 

D. Mengejar Embun ke Eropa 

Mengejar embun ke eropa , film yang memberikan simbol semangat 

untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi dengan 

memperbaiki moral para pelajarar yang ada di indonesia. Film ini mencoba 

untuk memberikan suatu yang berbeda melalui pendekatan budaya di bidang 

pendidikan dalam lingkungan kampus yang menyajikan sebuah cerita yang 

kental dengan budaya indonesia. 

Bermulah dari seorang anak bernama Puro bersama anak-anak lainnya 

yang tinggal di pedesaan yang krisis dengan air mereka mandi pada pagi hari 

dengan cara yang unik dengan cara berlari di antara tanaman singkong untuk 

mendapatkan embun pagi dari dedaunan, kegiatan itu terus di lakukan hingga 

Puro dan anak-anak lainnya dewasa. Puro bekerja Universitas Delapan Penjuru 

Angin (UDPA) di Kendari dimana ia melihat adanya kesalahan dalam sistem 

pada kampusnya. Semangat Puro dalam memperbaiki kelemahan sistem tersebut 

tidak pernah surut walaupun harus menghadapi coban-coban berat. Bahkan 

dengan semangatnya ia bisa menimba ilmu ke Eropa kelak ia terapkan di tanah 

kelahiranya. 

Setiap moment dalam film ini mengambarkan sosok Puro yang selalu 

semangat dan pantang menyerah, film ini juga meberikan motivasi bahwa jangan 

pernah menyerah dan patah semangat serta bertanggung jawab dengan cara kita 
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masing-masing untuk memperbaiki moral bangsa ini. “Ketika kita menanam 

pohon, lalu ada yang mencabutnya, kita tanam lagi pohon yang baru! Jika 

masi ada yang mencabutn pohon tersebut, kita tanam lagi 2 pohon yang baru! 

Jika masi ada lagi yang mecabut 2 pohon tersebut, kita tanam 100 pohon 

baru, bahkan kita tanam 1000 pohon baru! Jangan pernah menyerah”, ucap 

Puro dengan lantang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari analisis yang telah di lakukan oleh peneliti tentang pesan moral 

makna denotasi, konotasi, dan mitos pada film “Mengejar Embun ke Eropa” 

dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes berupa rangkaian 15 

scene, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Makna denotasi yang terdapat pada film “Mengejar Embun ke 

Eropa” berupa gambaran tentang kehidupan Puro yang ingin 

memperbaiki kelemahan sistem dan membuat Universitas Delapan 

Penjuru Angin menjadi lebih baik. Makna konotasi pada adegan film 

tersebut berupa perjuangan, pengorbanan, tekad, usaha, serta bentuk-

bentuk interaksi sosial lainnya, seperti mengigatkan dalam hal 

kebaikan, saling memotivasi, saling membantu, menjalin hubungan 

baik dengan sesama, dan bentuk-bentuk interaksi sosial lainnya. 

Sehingga melahirkan mitos yang mengandung pesan-pesan dan 

kalimat-kalimat motivasi, baik melalui visual (gambar) maupun 

verbal (teks/dialog) yang berhubungan dengan moralitas 

2. Pesan moral yang terdapat dalam film “Mengejar Embun ke Eropa” 

dari 15 scene yang dipilih sebelumnya oleh peneliti, yang 

mencerminkan pesan moral yakni berupa pesan moral dalam kategori 

hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri 

sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam 
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lingkungan sosial atau dalam artian hubungan manusia dengan 

sesama. Dan dari hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa makna 

pesan moral yang dominan adalah pada kategori hubungan manusia 

dengan manusia lain dalam lingkungan sosial 

B. Implikasi  

1. Film merupakan salah satu bentuk perilaku komunikasi massa dan 

dapat dijadikan sebagai media penyampaian pesan yang serat akan 

nilai-nilai moral. 

2. Dalam menyaksikan atau menonton sebuah film, di harapkan 

masyarakat harus pandai-pandai memilah dan menerima pesan-pesan 

yang ada dalam film atau tanyangan apapun yang dilihatnya. 

3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi 

dalam penelitian tentang semiotika Roland Barthes tentang makna 

pesan moral yang terdapat dalam sebuah film. 

4. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan 

pertimbangan bagi praktisi perfilman dalam membuat atau 

memproduksikan film yang sarat makna dan dapat memberi motivasi 

dan pencerahan kepada penonton. 
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