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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab -Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

Tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas)  
 ج 

 
Jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

Ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas)  
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

Es dan ya 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah)  
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah)  
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah)  
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah)  
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrofterbalik  
 غ 

 
gain 
 

G 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

F 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

Q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

K 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

L 
 

el 
 م 

 
mim 
 

M 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

N 
 

en 
 و 

 
wau 
 

W 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

H 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

Y 
 

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  
 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هَـوَْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fath}ah a a  َا 

kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah dan ya>’ ai a dan i ْ ى  ـَ

fath}ah dan wau au a dan u 

 

و ْ  ـَ
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 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتََ

 <rama : رَمَـىَ

 qi>la : قـِيْـلََ 

 yamu>tu : يـَمـوُْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup atau 

mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakh ir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَـةََُالأطَْفَالَِ

ضِــلَةََُالَْـمَـدِيْـنـَةََُالَْـفـاَ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

 al-h}ikmah : الَـْحِـكْـمَــةََُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ََََ ــّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

Nama 
Harakat dan 

Huruf 
Huruf dan  

Tanda 
Nama 

fath}ah dan alif atau ya>’ ْى ْاْ|ْ...َْ َْ... 

 

d}ammah dan wau 

a> a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas  

u dan garis di atas u> 

ــــى  ـِ
ــو   ـُ
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huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبـّـَناََ

 <najjaina : نـَجّـيَْــناََ

 al-h}aqq : الَـْـحَـقََُّ

 nu’ima : نُعـّـِمََ

 aduwwun‘ : عَـدوَُ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىَّ)

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلِـىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  alif)الََ

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men datar 

(-). Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسَُ

لــْزَلــَةََُ  al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَـْـفـَلْسَـفَةَُ

 al-bila>du : الَـْـبـــِلادَُ
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تـأَمُْـرُوْنََ

وْعُ  ‘al-nau : الَــنّـَ

 syai’un : شَـيْءَ 

 umirtu : أمُِـرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbenda haraan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaia n teks Arab, maka harus ditransli terasi 

secara utuh. 

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (اَلل) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 
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   billa>h بِاللَِ  di>nulla>h دِيـْنَُاللَِ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditranslitera si dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hهـُمَْفيَِْرَحـــْمَةَِاللَِ

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital ( All Caps), dalam 

transliterasinya huruf -huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al -). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramada>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 
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sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh: 

 

 

 

 

B.  Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

w.  = Wafat tahun  

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat  

MA      = Madrasah Aliyah 

 

  

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d 
Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : Muh. Rodhi Habib R. 
NIM : 50700116015 
Judul Skripsi : Peran Perempuan dalam Ruang Publik pada Film 

Dokumenter ‘Suster Apung” (Analisis Semiotika Ferdinand 

De Saussure). 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi peran perempuan dalam 
ruang publik pada film dokumenter “Suster Apung”. Fokus penelitian berpusat pada 
adegan yang menandakan peran perempuan dalam ruang publik dari tokoh utama 
bernama Andi Rabiah.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks 
media model semiotika Ferdinand De Saussure. Sumber data berasal dari film 
dokumenter “Suster Apung” yang dirilis pada tahun 2006 berdurasi 15 menit. Teknik 
pengumpulan data menggunakan arsip dokumen, analisis dokumen, wawancara, dan 
studi pustaka. Proses analisis dilakukan dengan menentukan penanda (signifier) dan 
petanda (signified) yang berada pada objek penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian yang terlah dilakukan merujuk pada rumusan 
masalah, yang pertama: Melakukan pendampingan di luar jam kerja, Rela berkorban 
demi keluarga, Berjuang melawan mitos di masyarakat, Menjalankan peran ganda, 
Mengambil tindakan berisiko tinggi, Diskusi berbeda gender tentang fasilitas 
komunikasi, dan Pelopor untuk perempuan lain. Yang kedua: Hubungan film 
dokumenter “Suster Apung” terhadap realitas masyarakat saat ini adalah masih adanya 

sekelompok orang yang memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Terlihat 
ketika film ini rilis, adanya pihak dari partai politik yang ingin mengambil hati 
masyarakat dengan menampilkan cuplikan dari adegan Andi Rabiah dalam menangani 
pasien di pulau terpencil. Selain itu perempuan yang melakukan perannya dalam ruang 
publik atau dengan kata lain bekerja di luar rumah, tentu boleh melakukannya dengan 
tidak melupakan syariat Islam dan memerhatikan beberapa syarat untuk masuk ke 
lapangan pekerjaan. Kemudian, perempuan yang dapat bekerja dalam ruang publik 
tidak berdasar kepada faktor dorongan atau dari luar dan harus berasal dari dalam 
dirinya sendiri. Perempuan juga harus lebih percaya diri dalam mengembangkan 
kemampuan dan memerlihatkan potensi yang dimilikinya.  

Implikasi penelitian ini untuk memberikan gambaran serta pemahaman dasar 
mengenai peran perempuan dalam ruang publik yang ditampilkan melalui adegan-
adegan dalam film dokumenter “Suster Apung”. Peneliti memiliki pandangan terkait 
saran penelitian: 1) Pentingnya lebih melihat peran perempuan yang berada di ruang 
publik sehinggan kita lebih saling menghargai sesama manusia walaupun berbeda 
gender; 2) para penggemar perfilman dapat lebih peduli dengan genre film yang 
mengangkat isu sosial agar dapat menjadi pembelajaran dan tidak hanya dinikmati 
bentuk visualnya saja; serta 3) menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait 
teori semiotika Ferdinand De Saussure, film, dan analisis teks media. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Media film menjadi salah satu bentuk sarana untuk mendapatkan hiburan 

yang paling masif digunakan sekarang ini. Tidak hanya sebagai hiburan, film juga 

bisa menjadi sumber pengetahuan, alat propaganda politik, dan menjadi alat untuk 

mengkritik sesuatu. Film sebagai bagian dari komunikasi massa ini memiliki 

karakteristik sendiri. Cara menikmati film ialah dengan datang ke bioskop lalu 

melakukan proses administrasi agar dapat menikmati film yang inginkan1. Dengan 

berkembangnya aplikasi digital, sekarang ini khalayak dapat menikmati film di 

beberapa perangkat lunak yang dapat diunduh sehingga lebih mudah untuk 

menikmati film di mana pun dan kapan pun khalayak inginkan. Tentunya aplikasi 

tersebut tidak gratis, khalayak perlu membayar sejumlah uang sebagai bentuk 

langganan setiap bulannya agar dapat menikmati banyak film yang telah disajikan 

pengembang aplikasi. Film adalah bagian dari media massa yang berisikan audio 

dan visual atau berisi suara dan gambar. Film dengan perkembangannya yang saat 

ini semakin maju membuat banyak khalayak umum menikmati dan memilih 

genrenya masing-masing. Khalayak dapat menikmati film di masa sekarang dengan 

berbagai macam alat dan tempat seperti di rumah, di bioskop, di ponsel pribadi, dan 

juga beberapa perangkat yang dapat memutarkan film.  

Kemunculan film pada tahun 1895 oleh Lumiere bersaudara membuat 

khalayak memandang film sebagai fenomena baru dalam perkembangannya.2 Film 

memiliki sejarah perkembangan yang cukup panjang. Bagaimana tidak, hal-hal 

 
1 Abdul Halik, Komunikasi Massa, (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 110 
2 Anton Mabruri, Manajemen Produksi Program Acara Televisi: Format Acara Drama 

(Jakarta: PT. Grasindo 2013) h.13 
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Teknik pada proses pembuatan film membuatnya cukup lama untuk diciptakan. 

Film yang menampilkan sebuah visual yang berbeda dengan adanya dukungan dari 

audio yang dapat ditampilkan bersamaan dapat membuat khalayak merasa terhibur 

dan mendapatkan informasi baru.3 Berbagai macam genre dengan pendekatan yang 

berbeda tentunya memiliki sasaran  khalayak yang berbeda-beda. Isi film tersebut 

tentu memiliki pesan atau muatan masalah yang dikemas dengan cara yang matang 

sehingga tujuan untuk menarik perhatian penonton dapat tercapai. Selain itu, film  

yang dibuat dengan tujuan untuk melayani keperluan penonton secara khusus atau 

secara luas. Film merupakan media yang sangat ampuh untuk menyampaikan pesan 

dalam waktu singkat dengan isinya yang padat dan visualisasi yang tentunya dapat 

memanjakan mata penontonnya. 

Film yang masih ada saat ini dapat diklasifikasikan berdasarkan cerita, 

orientasi pembuatnya atau sutradara dan berdasarkan genre film itu sendiri. Film 

dengan berdasarkan cerita yaitu film fiksi dan non-fiksi. Film fiksi dilatarbelakangi 

oleh imajinasi yang dimiliki sutradara. Sutradara dalam hal ini memanfaatkan isi 

pikirannya yang dengan menciptakan cerita yang unik dengan karakter yang 

beragam, baik karakter yang ada di dunia nyata maupun karakter yang hanya 

muncul dalam imajinasi semata.4 Tentunya dalam penyajian film ini, sutrada ingin 

menambahkan efek visual yang diciptakan oleh perangkat lunak khusus. Film fiksi 

ini memiliki khalayaknya sendiri yang kebanyakan dari penikmat film animasi. 

Eksistensi film sampai sekarang ini masih dinikmati oleh khalayak 

dikarenakan para produser film mengambil ide cerita dari isu-isu yang ada saat ini. 

 
3 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu komunikasi, (Cet. 15; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2015) h. 150-152 
4 Wikipedia, “Perkembangan Film”. Situs Resmi Wikipedia. 

Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkembangan_Film#Klasifikasi_film diakses pada Kamis, 15 Juli 
2021, pukul 15:31 WITA   
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Tidak hanya itu, proses pembuatannya juga harus melalui Teknik yang profesional 

dan proses penyuntingan yang semakin moderen. Sutradara juga mampu 

memikirkan ide, gagasan dan pesan yang ingin disampaikan agar filmnya tidak 

hanya sebagai tontonan hiburan dan rekreasi semata. Maka dari itu, film memiliki 

nilai tambah sebagai media yang isinya nampak nyata. 

Film dengan berdasarkan orientasi pembuatnya ada 2, yaitu komersial dan 

non-komersial. Film komersial memiliki alur cerita yang atraktif, ringan, dan 

mudah dipahami. Tidak hanya itu, film ini dibuat untuk mencapai target penjualan 

atau tujuan utamanya adalah bisnis dan keuntungan. Film komersial ini memang 

ditujukan untuk industri perfilman. Berbeda dengan film komersial, film non-

komersial ini dibuat dengan tujuan awalnya sebagai seni untuk menyampaikan 

pesan kepada khalayaknya. Film ini dibuat bukan untuk mencapai target, 

melainkan untuk mempengaruhi pola pikir khalayak luas dengan isi pesan tertentu. 

Contohnya seperti film propaganda atau film dokumenter dengan tema tertentu. 

Film non-komersil tentunya memiliki tujuan lain seperti mengedukasi khlayak, 

memberikan informasi baru atau ingin meraih penghargaan yang dibuat oleh 

Lembaga tertentu. Seperti film “Suster Apung” karya Andi Arfan Sabran dan 

Suparman Supardi yang memenangkan Kompetisi Eagle Award 2006 dengan 

meraih predikat film terbaik, film dengan sinematografi terbaik dan film favorit 

pemirsa5.  

Sejak dahulu, konstruksi sosial telah mengakar pada masyarakat tentang 

perempuan yang selalu dianggap lemah, sensitif, emosional, bahkan tidak dapat 

berperan dalam menentukan suatu kebijakan dan keberadaanya hanya dianggap 

 
5 Detiknews, “Tak Hanya PAN, Suster Apung diincar Banyak Parpol”. Situs Resmi 

Detiknews.https://news.detik.com/berita/d-989317/tak-hanya-pan-Suster-apung-diincar-banyak-parpol 
diakses pada Kamis, 15 Juli 2021, pukul 15:50 WITA. 

https://news.detik.com/berita/d-989317/tak-hanya-pan-Suster-apung-diincar-banyak-parpol
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sebagai pelengkap saja6. Perempuan selalu dianggap sebagai objek yang tidak 

memiliki kebebasan dalam menentukan pola pikir dan pola perilaku dalam mengisi 

kehidupan ini. Hal tersebut perlu adanya pemahaman baru yang harus mengubah 

pemikiran tentang kedudukan dan peran perempuan yang lemah.  

Kebudayaan dunia pada masa lalu tidak memiliki penghargaan terhadap 

perempuan. Mereka beranggapan bahwa tugas utama kaum perempuan hanyalah 

berdandan untuk memikat dan menghibur lawan jenisnya. Pada zamannya 

Rasulullah SAW., kaum perempuan sudah ikut serta dalam berbagai aspek 

kehidupan bermasyarakat. Nabi Muhammad SAW tidak hanya membebaskan kaum 

perempuan dari perbudakan, bahkan menempatkan mereka pada tempat yang 

terhormat. Pada ajaran Islam, kaum perempuan muslim juga memiliki peranan 

penting dan ruang lingkupnya tidak dibatasi dengan hanya di rumah saja. Mereka 

diperbolehkan menempati sektor-sektor kehidupan yang ada di luar rumah yang 

tetap berada dibawah naungan syari’at Islam dan tidak lupa melindungi 

kesuciannya dan tidak melupakan fitrahnya apabila ia seorang istri dan ibu7. 

Peran perempuan dalam ranah bekerja di luar pekerjaan rumah tangga sudah 

berkiprah cukup masif. Pada hakikatnya, laki-laki merupakan pencari nafkah yang 

utama. Perempuan dikatakan pencari nafkah sekunder apabila dalam dirinya ia 

ingin membantu perekonomian keluarga tanpa adanya paksaan dari luar. Pada saat 

ini, sudah banyak perempuan yang ingin bekerja dan mampu untuk beremansipasi 

di dunia pekerjaan selain pekerjaan dalam rumah8. Eksistensi perempuan yang 

 
6 Dimyati Huda, Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi 

Metodologis (Cendekia Press 2020) h. 5 
7 R. Magdalena, Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah: Studi Tentang 

Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam, Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, 
Vol.II, No.1, (2017) h. 14 

8 Rohimi, Perempuan dan Permberdayaan Ekonomi Masyarakat: Teori, Entitas dan Peranan 
Di dalam Pekerjaan Sektor Informal (Guepedia 2020) h.14 
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bekerja di luar rumah menjadi bentuk kontribusi mereka dalam pencapaian 

kesejahteraan yang ada di dalam keluarganya. 

Pada masa sekarang ini, peranan perempuan sudah bisa dilihat dalam 

berbagai bidang kehidupan seperti dalam politik, sains, tenaga pengajar, pendidikan 

dan lapangan pekerjaan lain yang jauh sebelumnya dianggap di luar dari jangkauan 

kemampuan perempuan. Meskipun ada beberapa dari kalangan masyarakat masih 

memandang perempuan masih belum mampu dalam pekerjaannya, di sisi lain  

masyarakat masih tetap memberikan penghargaan dan memberikan kesempatan 

untuk memilki ilmu pengetahuan, kekayaan, keluhuran dan sebagainya. Dengan hal 

tersebut, kaum perempuan mampu mengembangkan potensinya demi masa depan 

keluarga dan bangsa9. Di Indonesia sendiri, istilah feminisme lebih dikenal dengan 

emansipasi. Peningkatan frekuensi bahasannya akan meningkat ketika tanggal 10 

April tiba. Di mana seluruh masyarakat Indonesia mengenang hari yang dinamakan 

Hari Kartini. Karena bulan tersebut hari lahir R.A. Kartini yang merupakan 

pendobrak “Emansipasi Wanita”. Kartini berpendapat bahwa pendidikan bagi 

wanita merupakan kunci terpenting dan paling utama dalam perjalanan menuju 

kemerdekaan Semangat Kartini merupakan bentuk kemerdekaan kaum perempuan 

untuk membebaskannya dari lembah kemiskinan10.  

Pada industri perfilman, perempuan juga dapat turut andil di dalamnya. 

Seperti menjadi sutradara, kru film, bahkan pemain. Sutradara perempuan 

internasional dan lokal yang terkenal dengan film-filmnya seperti Chloe Zao dan 

Nia Dinata. Film menciptakan pemaknaan peran perempuan di dalam teksnya. 

 
9 Dimyati Huda, Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi 

Metodologis (Cendekia Press 2020) h. 55 
10 Irma Nailul Muna, Pendidikan Feminis R.A. Kartini: Relevansinya dengan Pendidikan 

Islam di Indonesia (Pemalang: Penerbit NEM 2017) h. 6 



6 

Kemunculan perempuan sebagai aktris dalam film biasanya dimunculkan dengan 

peran menjadi seorang ibu. Peran sebagai ibu tidak lepas dengan ekspektasi 

karakter sebagai sosok perempuan yang ideal. Menjadi ibu yang baik dalam film 

seringkali diartikan sebagai pemenuhan terhadap ekspektasi sosial mengenai 

bagaimana perempuan seharusnya dan kriteria perempuan yang bisa dikategorikan 

sebagai perempuan yang baik11.  

Gambar 1.1 Andi Rabiah Suster Apung yang Rela Mengarungi Lautan Demi 
Membantu Sesama 

Sumber: Idntimes.com 

Film “Suster Apung” ini memiliki banyak pesan di dalamnya yang dapat 

menjadi contoh dan dengan pengemasan film yang teknik sinematografinya terbaik. 

Tokoh utama film ini bernama Andi Rabiah dan dalam film ini banyak 

menceritakan kisah hidupnya selama bekerja di kapal dengan banyaknya hambatan 

yang dilalui. Mulai dari kepercayaan warga yang kurang terhadap dunia medis, lalu 

Andi Rabiah harus mengedukasi mereka semua dan sampai harus tinggal dilautan 
 

11 Hapsari Dwiningtyas Sulistyani. Narasi Perempuan Di Dalam Film: Sebagai Ibu, Teman, 
dan Perempuan Pesanan (Cipta Media Nusantara 2021) h. 3 
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demi kesehatan masayarakat sekitar. Tanggung jawab yang dimiliki Andi Rabiah 

sangat luar biasa karena harus meninggalkan keluarganya jauh dari tempat Andi 

Rabiah bekerja. Andi Rabiah ditugaskan di pulau sudah 29 tahun. Pernah 

menangani sepuluh pulau dengan sendirinya. Tanggung jawabnya diperlihatkan 

dalam film salah satunya ketika merujuk pasien dari pulau ke rumah sakit, Andi 

Rabiah dan pasiennya harus menempuh perjalanan selama 26 jam dan paling cepat 

24 jam. Belum lagi ketika pasien tersebut tidak mempunyai keluarga di kota, Andi 

Rabiah harus menemani pasiennya atau membantunya mencarikan kebutuhan 

seperti obat atau darah. Andi Rabiah pernah dihadapi dengan pasien yang memiliki 

penyakit yang belum pernah ia temui. Namun dengan izin Allah, Andi Rabiah 

dapat menangani pasiennya. Pekerjaan Bidan dan Dokter pun pernah ia tangani 

dikarenakan keadaan, kondisi pasien dan bahkan keluarga pasien yang memaksa 

agar Andi Rabiah dapat menangani pasien tersebut. Banyak kejadian luar biasa 

yang ia temui ketika bekerja sebagai Suster di pulau tempat ia bertugas. Karena 

kerja keras Andi Rabiah, sutradara mau membuat film dokumenter ini dengan 

tujuan dapat menjadi teladan  dengan adanya pesan penting yang terdapat dalam 

filmnya.  

Teori semiotika penanda (signifier) dan petanda (signified) milik Ferdinand 

De Saussure digunakan dalam penelitian ini dengan beberapa alasan. Pertama, 

peneliti ingin menjaga eksistensi teori penanda (signifier) dan petanda (signified) 

yang diciptakan oleh Ferdinand De Saussure dan memperkenalkannya kepada 

peneliti lainnya. Kedua, adanya relevansi antara teori dengan penelitian ini seperti 

mencari representasi peran perempuan dalam ruang publik pada tokoh utama Andi 

Rabiah dengan melihat dan menggunakan sudut pandang feminisme. Ketiga, 

penanda dan petanda oleh Saussure dapat mempermudah peneliti dalam proses 
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merepresentasikan peran perempuan dalam ruang publik pada tokoh utama, di 

mana petanda yang didapatkan berasal dari konvensi sosial.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1.  Fokus Penelitian 

Peneliti berfokus pada peran perempuan dalam ruang publik dari tokoh utama 

bernama Andi Rabiah pada film “Suster Apung” dengan menggunakan konsep 

semiotika Ferdinand de Saussure yakni penanda (signifier) dan petanda (signified). 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti menguraikan deskripsi 

fokus sebagai berikut: 

A. Perempuan dalam Ruang Publik 

Seiring berkembangnya cara berpikir dan ideologi yang dianut manusia, 

peran perempuan dalam ruang publik kini makin terbuka lebar. Perempuan yang 

ingin berkarir sudah tidak dibatasi lagi. Kesetaraan gender juga menjadi bentuk 

dukungan kepada perempuan yang tidak hanya ingin bergerak dalam ranah 

keluarga saja, namun sudah mendapatkan posisi yang sama dalam hal 

bermasyarakat. Perempuan yang sudah memiliki keluarga memiliki kehebatan lebih 

karena dalam ranah keluarga, mereka tetap melakukan tanggung jawab sebagai istri 

dan ibu. Pada ranah publik, perempuan yang bekerja tetap melakukan pekerjaannya 

secara profesional. 

B. Film Dokumenter Suster Apung 

Film Suster Apung merupakan karya dari sineas muda asal Sulawesi Selatan 

bernama Arfan Sabran. Film ini dirilis pada tahun 2006 dan telah mendapatkan 

beberapa penghargaan dari Kompetisi Eagle Award 2006 diantaranya film terbaik, 

film dengan sinematografi terbaik dan film favorit pemirsa. Berdurasi 15 menit, 
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film ini menceritakan tentang tokoh utama bernama Andi Rabiah yang berprofesi 

sebagai perawat yang ditugaskan di beberapa pulau di Kabupaten Pangkep. 

Perjuangannya dalam mengedukasi masyarakat dan merawat pasien yang sakit 

tidak mudah dilakukan karena masih adanya paham masyarakat tentang dukun 

yang dapat menyembuhkan penyakit.  

C. Semiotika Ferdinand De Saussure 

Ferdinand De Saussure merupakan salah satu pencetus teori semiotika dan 

menggunakan istilah semiologi dalam teorinya. Semiologi menurutnya adalah 

sebuah kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial manusia, di mana perbuatan 

atau tingkah laku manusia membawa makna dan berfungsi sebagai tanda dan di 

belakangnya harus diikuti sistem pembeda dan konvensi yang memungkinkan 

makna tersebut. Salah satu konsep semiotika milik Saussure yang digunakan 

peneliti adalah penanda (signifier) dan petanda (signified). Saussure berpendapat 

bahwa bahasa merupakan suatu sistem tanda. Penanda merupakan aspek material 

dari bahasa atau coretan atau bunyi yang memiliki makna. Petanda merupakan 

bentuk gambaran pikiran, konsep atau aspek mental dari bahasa. Kedua hal tersebut 

tidak dapat terpisahkan.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana representasi peran perempuan dalam publik yang terdapat pada 

film dokumenter “Suster Apung”? 

2. Bagaimana film dokumenter “Suster Apung” terhadap realitas masyarakat? 
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3. Kajian Pustaka 

Setelah menelusuri penelitian yang sudah ada, peneliti menemukan beberapa 

penelitian yang relevan dengan berbagai pendekatan. Diantaranya: 

1. Skripsi oleh Marantika (Tahun 2017) berjudul “Peran Wanita dalam Ruang 

Publik: Perspektif Islam dan Kristen”, dengan menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan dan sifatnya deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode 

komparatif, yaitu peneliti membandingkan  pendapat atau data yang satu 

dengan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 

pandangan agama Islam terhadap peran wanita dalam ruang publik,untuk 

mengetahui dan memahami pandangan agama Kristen terhadap peran wanita 

dalam ruang publik, untuk mengetahui dan memahami persamaan dan 

perbedaan pandangan Islam dan Kristen terhadap peran wanita dalam ruang 

publik. Hasil yang didapatkan peneliti adalah agama Islam dan Kristen 

memiliki pandangan yang positif terhadap peranan wanita dalam ruang 

publik pada ranah politik. 

2. Skripsi oleh Muhammad Abi Aulia (Tahun 2017) berjudul “Peran Perempuan 

dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikirian Prof. Dr. Hj. Tutty 

Alawiyah AS.)”, dengan menggunakan jenis penelitian library research dan 

menggunakan metode deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan memahami pandangan agama Islam terhadap peran wanita dalam ruang 

publik,untuk mengetahui dan memahami pandangan agama Kristen terhadap 

peran wanita dalam ruang publik,untuk mengetahui dan memahami 

persamaan dan perbedaan pandangan Islam dan Kristen terhadap peran 
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wanita dalam ruang publik. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, Tutty 

Alawiyah berpendapat bahwa tugas suci perempuan bukan hanya sebagai 

makhluk domestik-reproduktif saja dan urusan domestik rumah tangga pada 

dasarnya merupakan tanggungjawab keluarga bersama. Tutty Alawiyah 

mengasumsikan bahwa ketika perempuan memilih untuk bekerja di ruang 

publik, ia tetap dituntut untuk mengombinasikan dengan kedudukannya 

sebagai ibu dan istri. Kedua, pemikiran Tutty Alawiyah mengenai peran 

perempuan dalam ruang domestik dan publik didasari oleh refleksi atas ajaran 

Islam yang telah lama pudar. Bahwasanya perempuan di dalam Islam itu 

mulia, mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai sektor 

kehidupan. 

3. Skripsi oleh Lini Zurlia (Tahun 2014) berjudul “Dialog Antaragama dan 

Peran Perempuan: Analisis Semiotika Pesan Film Where Do We Go Now” 

dengan menggunakan teori Komunikasi Nirkekerasan dan teori Feminisme 

sebagai kerangka perspektif dalam melihat perempuan dalam film ini. 

Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan model analisis semiotika 

roland barthes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 

pandangan agama Islam terhadap peran wanita dalam ruang publik,untuk 

mengetahui dan memahami pandangan agama Kristen terhadap peran wanita 

dalam ruang publik, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

memahami pandangan agama Islam terhadap peran wanita dalam ruang 

publik,untuk mengetahui dan memahami pandangan agama Kristen terhadap 

peran wanita dalam ruang publik,untuk mengetahui dan memahami 

persamaan dan perbedaan pandangan Islam dan Kristen terhadap peran 

wanita dalam ruang publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 
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film ini, peran perempuan sangat penting dalam mencegah konflik antargama 

di desa. 

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Sumber Data: Olahan Peneliti, 2021 

No. 
Nama Peneliti dan 

Judul Skripsi 
Perbedaan 
Penelitian 

Persamaan 
Penelitian 

1. 

Marantika (Tahun 
2017) berjudul 
“Peran Wanita 

dalam Ruang 
Publik: Perspektif 
Islam dan Kristen” 

Jenis dan metode 
penelitian yang 
berbeda. 

Sama-sama meneliti 
tentang peran 
perempuan dalam 
ruang publik. 

2. 

Muhammad Abi 
Aulia (Tahun 
2017) berjudul 
“Peran Perempuan 

dalam Ruang 
Publik dan 
Domestik (Studi 
Pemikirian Prof. 
Dr. Hj. Tutty 
Alawiyah AS.)” 

Jenis dan metode 
penelitian yang 
berbeda. 

Sama-sama meneliti 
tentang peran 
perempuan dalam 
ruang publik. 

3. 

Lini Zurlia (Tahun 
2014) berjudul 
“Dialog 

Antaragama dan 
Peran Perempuan: 
Analisis Semiotika 
Pesan Film Where 
Do We Go Now” 

Jenis dan metode 
penelitian yang 
berbeda. 

Sama-sama meneliti 
tentang peran 
perempuan dalam 
ruang publik. 
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4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui representasi peran perempuan dalam ruang publik yang 

terdapat dalam film dokumenter “Suster Apung”. 

b. Untuk mengetahui film dokumenter “Suster Apung terhadap realitas masyarakat. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dan menambah 

kajian dan pemahaman dalam bidang Ilmu Komunikasi, khususnya yang terkait 

dalam pesan moral dalam media massa. 

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, 

serta tidak lupa menerapkannya ke sesama manusia. Peneliti juga berharap agar 

penelitian ini menjadi referensi baru bagi mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian serupa.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Film Sebagai Bagian dari Media Massa 

Hiburan dengan menggunakan audio visual tidak terlepas dari kebutuhan 

manusia di era globalisasi sekarang ini yang kemajuan teknologi dan 

komunikasinya berkembang semakin cepat. Salah satunya film, yang dulunya 

hanya bisa dinikmati dengan harus melalui pemutar kaset yang dihubungkan ke 

televisi atau penonton harus datang ke bioskop untuk menikmati film yang akan 

ditonton. Tentu berbeda dengan zaman sekarang, hiburan yang menggunakan 

visual ini sudah bisa didapatkan di beberapa perangkat yang mendukung seperti 

ponsel (smartphone), laptop dan perangkat lainnya. Namun sebelum jauh 

membahas film, peneliti akan menjelaskan film mulai dari pengertian hingga ke 

bagian-bagian yang penting diketahui tentang film. Film termasuk salah satu bagian 

dari komunikasi massa yang dapat memberikan pesan melalui dialog atau adegan 

yang nantinya khalayak yang akan menerjemahkannya berdasarkan pengetahuan 

dan latar belakang yang dimiliki.  

Media massa memiliki definisi sebagai saluran penyampaian pesan dari 

pengirim kepada penerima atau khalayak, isinya dapat berupa informasi, berita atau 

bahkan hiburan. Media massa mengikuti perkembangan teknologi yang berfungsi 

sebagai alat komunikasi paling canggih dan merupakan bagian penting dalam 

komunikasi massa. Kecanggihan media massa dapat menjadi penentu kemajuan 

suatu bangsa. Perkembangan teknologi dalam dunia eletronik yang tak secara 
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langsung memfasilitasi perkembangan media massa. Ariena Zulfa memberikan 

penjelasan tentang tiga bentuk media massa yang dapat dibagi seperti1: 

1. Media cetak, seperti majalah, koran, tabloid atau buku bacaan lain yang 

berisikan berita atau informasi 

2. Media eletronik, seperti radio, televisi, video dan film. 

3. Media online, seperti portal berita online, media sosial, situs pemerintah 

dan lain sebagainya.  

Variasi media massa saat ini menjadikan khalayak memilih media apa saja 

yang mereka butuhkan untuk hiburan dan sebagai sumber informasi. Media dapat 

dibedakan berdasarkan sisi format kemasan dan substansi yang dimiliki2. Kondisi 

khalayak dapat menjadi faktor dalam memilih medium apa yang ingin digunakan. 

Salah satu contohnya adalah seorang mahasiswa yang menginginkan informasi 

baru dan pengetahuan di waktu yang bersamaan dengan menonton film, mahasiswa 

tersebut mencari film dokumenter dikarenakan proses produksinya yang natural 

dan mengangkat permasalahan yang ada di sekitar.  

1. Pengertian Film 

Film merupakan bagian dari media massa yang bersifat kompleks. Audio dan 

visual merupakan bagian dari film yang memiliki pengaruh kepada emosional 

penonton dari visualisasi yang dihadirkan3. Film tentu memiliki sejarah panjang 

dan bentuk awalnya tidak secanggih sekarang. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, film semakin mudah untuk diakses dan tidak sesulit dulu. Seni audio 

visual yang dimiliki film, tentunya film menjadi media alternatif yang digunakan 

 
1 Syafudin Zuhri, dkk., Teori Komunikasi Massa dan Perubahan Masyarakat (Cita Intrans 

Selaras 2020) h. 41 
2 Irene Silviani, Dkk., Manajemen Media Massa (Scopindo Media Pustaka 2021) h.3 
3 Muhammad Ali Mursid Alfathoni dan Dani Manesah, Pengantar Teori Film (Deepublish 

Publisher 2020) h.1 
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untuk penyampaian pesan kepada penontonnya. Pada kamus besar Bahasa 

Indonesia, film memiliki pengertian yaitu selaput tipis yang dibuat dari seluloid 

untuk tempat gambar negatif yang kemudian akan dibuat potret atau untuk tempat 

gambar positif yang nantinya akan dimainkan di dalam bioskop4. Film yang 

termasuk dalam industri memiliki arti sebagai bagian dari produksi ekonomi di 

suatu masyrakat dan dipandang dalam hubungannya dengan produk-produk yang 

lain.  

Secara harfiah, film adalah cinematographie yang asal katanya dari cinema 

dan memiliki arti “gerak”. Tho atau phytos memiliki arti “cahaya”. Film juga dapat 

diartikan sebagai aktivitas melukis gerak dengan memanfaatkan cahaya. Film 

sebagai media yang memiliki audio visual terdiri dari beberapa potongan gambar 

yang disatukan dalam proses pengeditan dan membuatnya menjadi kesatuan yang 

utuh5. Film mempunyai kemampuan membawa pesan secara unik. Kelebihan film 

berada pada karakternya yang berupa audio dan visual yang menjadikannya kuat 

dalam menyampaikan pesan kepada khalayak yang bersifat multikultur dan berbeda 

kelas sosialnya6. Pengalaman yang hadir ketika menonton suatu film 

menjadikannya sebagai media yang spesial dan cukup berbeda dari yang lain 

karena dapat membuat khalayak terbawa kedalamnya. Bagi para sineas, film 

merupakan media yang mewakili ide-ide kreatif mereka dan kedekatan film dengan 

khalayak menjadikan ide dan pesan para sineas lebih mudah diterima khalayak. 

 
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Film”. Situs Resmi KBBI.  https://kbbi.web.id/film, 

diakses pada tanggal 21 November 2021 pukul 17.37 
5 Muhammad Ali Mursid Alfathoni dan Dani Manesah, Pengantar Teori Film (Deepublish 

Publisher 2020) h. 2 
6 Haryati, Membaca Film: Memaknai Representasi Etos Kerja dari Film Melalui Analisis 

Semiotika (Cetakan Pertama: Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani 2021) h.23 

https://kbbi.web.id/film
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Pengemasan film juga sangat penting yang harus dilakukan sesuai dengan konsep-

konsep dasar yang telah lama ada dan juga menggunakan alat produksi yang sesuai. 

2. Sejarah dan Perkembangan Film 

Pertama kalinya dalam sejarah pada tanggal 28 Desember 1895, film 

bercerita dipertunjukkan di depan umum yang dibuat oleh Lumiere bersaudara 

yang merupakan investor terkenal asal Prancis dan pelopor industri film7. Tempat 

pemutaran yang berlokasi di Paris ini dihadiri oleh sekitar 30 orang dengan dibayar 

untuk menonton film-film pendek yang mempertunjukkan kehidupan warga 

Prancis kala itu. Judul film karya mereka yaitu “Workers Leaving the Lumiere 

Factory” dan pemutaran film ini menjadi tanda lahirnya industri perfilman. 

Perkembangan film berjalan maju seiring dengan berkembangnya teknologi, 

seperti film bisu hitam putih sampai film hitam putih yang memiliki suara pada 

akhir 1920-an dan film berwarna pada tahun1930-an. Setiap tahunnya lahir 

gerakan-gerakan film seni secara global di Prancis, Swedia dan Jerman. Konsep 

film pada awalnya hanya sebuah tiruan mekanisme dari realita atau juga sarana 

untuk memproduksi karya senin pertunjukan lain seperti teater. Lahirnya seniman-

seniman dari berbagai negara membuat konsep film berubah ke pertunjukan film 

yang diproyeksikan ke dalam ruangan gelap dan mulai tersebar ke seluruh dunia8. 

Banyak film saat ini tidak hanya memiliki 1 genre saja, melainkan memiliki lebih 

dari 2 genre dalam satu film dengan menggabungkan genre klasik dan tradisional 

dengan memberikan sentuhan yang unik pada film itu. Film dengan genre lebih dari 

1 juga populer dalam industri film. Tim Dirks menjelaskan ada 5 tahap genre yang 

berbeda yang berkembang dengan melalui sejarah sinema antara lain9. 

 
7 Khomsahrial Romli, Komunikasi Massa (Jakarta: PT Grasindo 2016) h. 98 
8 Khomsahrial Romli, Komunikasi Massa (Jakarta: PT Grasindo 2016) h. 98 
9 https://www.filmsite.org/genres.html diakses pada Kamis, 15 Juli 2021, pukul 16:32 WITA 

https://www.filmsite.org/genres.html
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1. Primitif atau awal, bentuk genre awal dan murni yang ikonik yang polanya 

sudah mulai berkembang. 

2. Klasik atau Tradisional, tahap yang mulai menandai pertumbuhan, 

popularitas dan pemadatan genre.  

3. Revisionist, Interpretasi dan penyusunan ulang dengan komplesitas yang 

lebih besar dengan mempertahankan karakteristik dan elemennya. 

4. Parodi, bentuk dari ejekan genre tradisional yang telah ada dengan melebih-

lebihkan karakternya. 

5. Perluasan atau Pencampuran genre, pada tahap ini genre di modifikasi atau 

menggabungkan beberapa elemen genre seiring dengan kemajuannya. 

Sejarah film di Indonesia di awal oleh Usmar Ismail pada tahun 1950. Beliau 

dikenal sebagai Bapak Perfilman Indonesia dan mendirikan Perusahaan Film 

Nasional Indonesia (Perfini) dengan produksi film pertamanya yaitu “Darah dan 

Doa”. Dewan Film Nasional dalam konferensinya pada 11 Oktober tahun 1962 

menetapkan bahwa hari pertama pengambilan gambar untuk film pada 30 Maret 

sebagai Hari Film Nasional. Asrul Sani yang merupakan seorang sastrawan saat itu 

berpendapat bahwa para sineas pada masa paska kemerdekaan memiliki ambisi 

untuk membantu revolusi Indonesia dengan film10. Dengan demikian, para sineas 

bermimpi untuk menciptakan karya film yang memiliki relevansi dengan sosial 

budaya. Mereka tidak ingin karya film Indonesia menjadi alat untuk lari dari 

kenyataan. Stanley J. Baran memberikan uraian sejarah singkat tentang 

perkembangan film di Indonesia dari masa ke masa sebagai berikut11: 

1. Tahun 1900-1920, film sudah mulai masuk ke Indonesia 

 
10 Ekky Imanjaya, A To Z About Indonesian Film (Cetakan I: Dar! Mizan 2006) h. 30 
11 Muhammad Ali Mursid Alfathoni dan Dani Manesah, Pengantar Teori Film (Deepublish 

Publisher 2020) h. 4 
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2. Tahun 1929, Produksi film pertama dilakukan di Indonesia 

3. Tahun 1955, Lahirnya Festival Film Indonesia (FFI) 

4. Tahun 1960-1970-an, terjadinya penurunan minat dan juga kebangkitan 

perfilman Indonesia. 

5. Tahun 1980-1990-an, munculnya persaingan dengan film luar dan sinetron 

televisi 

6. Tahun 2000, bangkitnya kembali perfilman Indonesia. 

3. Unsur-unsur dalam Film 

Pada setiap proses pembuatan film, produser tentunya tidak bisa bekerja 

dengan sendirinya. Panca Javandalasta menyebutkan tugas beberapa orang dengan 

kemampuannya masing-masing dalam membuat film, diantaranya12:  

1. Sutradara (Director), bertugas dalam proses penerjemahan bahasa tulisan 

dalam skenario ke dalam bahasa visual dan elemen visual lainnya. 

Mengarahkan adegan dan dialog para pemain dan mengkoordinasikan para 

kru yang tugasnya berkaitan satu sama lain 

2. Produser, merupakan orang yang memproduksi film. Mengajukan suatu 

proyek film, memimpin tim, dan menyusun produksi agar tercapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Desainer produksi, bertugas merancang aspek produksi film hingga ke hal 

detil. 

4. Penulis naskah/skenario (Scripwriter), bertugas menulis naskah cerita yang 

nantinya akan difilmkan. Skenario dapat berasal dari cerita asli atau buku 

bacaan. 

 
12 Panca Javandalasta, 5 Hari Mahir Bikin Film (Batik Publisher 2021) h. 8 
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5. Penata kamera (Director of photography), membantu sutradara dalam proses 

menerjemahkan bahasa tulisan kedalam visual dengan pemilihan gerakan 

kamera atau pemilihan sudut (angle) dan pencahayaan. Penata kamera juga 

mengatur peran dari kru pencahayaan (lightingman). 

6. Penata artistik (Art director), memiliki tugas dalam menyediakan segala 

properti yang nantinya dibutuhkan pada saat proses pengambilan gambar. 

Tidak hanya itu, penata artistik juga mencari tempat dan lingkungan serta 

menatanya sesuai dengan alur cerita. 

7. Penata rias (Make-up artist), melakukan penataan rias untuk para pemain 

film. 

8. Desainer kostum (Wardrobe/Costume designer), melakukan rancangan 

pakaian untuk para pemain dengan menyesuaikannya dengan alur cerita 

dalam skenario. 

9. Penata musik (Music arranger), bertugas dalam proses desain musik untuk 

film yang nantinya akan dimasukkan disaat proses pengeditan film dimulai. 

10. Editor memiliki tugas untuk melakukan proses pengeditan, menyusun tiap 

rekaman gambar, menambahkan elemen lain seperti musik atau suara yang 

diperlukan, dan memberikan sentuhan artistik berupa pewarnaan dan 

sebagainya. Tentunya hal tersebut sesuai skenario yang diinginkan sutradara. 

Adapun proses yang paling penting sebelum masuk proses produksi yaitu 

pembuatan storyboard. Storyboard merupakan rangkaian gambar ilustrasi yang 

berasal dari proses penerjemahan bahasa tulisan dari naskah. Proses ini membantu 

sutradara dan penata kamera sebelum terjun langsung ke proses produksi film. 

Pembuatan storyboard dapat membantu memperlihatkan bagaimana adegan yang 
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nantinya akan dilakukan, dapat membantu melihat rincian video sebelum dibuat, 

dan dapat membantu dalam menentukan siapa saja yang ada dalam adegan tersebut. 

Selain itu ada hal penting yang dapat membuat film menjadi menarik dengan 

adanya teknik pengambilan gambar. Bartholo Bush membagi dua jenis teknik 

pengambilan gambar, yaitu berdasarkan besar dan sudut dan berdasarkan ukuran 

gambar. Berikut teknik pengambilan gambar berdasarkan besar dan sudut13: 

a. Frog eye merupakan teknik pengambilan gambar dengan posisi kamera yang 

sejajar dengan bawah objek atau lebih rendah dari dasar objek itu sendiri. 

Teknik ini memiliki kesan angkuh, agung, atau kokoh. 

b. Low angle merupakan teknik pengambilan gambar dengan posisi sudut arah 

bawah objek yang memiliki kesan perbandingan dengan objek lain dari segi 

ukurannya. 

c. Eye level merupakan teknik pengambilan gambar dengan posisi sejajar dengan 

objek atau searah dengan pandangan mata orang yang berdiri sejajar. 

d. High angle merupakan teknik pengambilan gambar dengan posisi diatas objek. 

Teknik ini memiliki kesan kerdil atau dramatis dan merupakan kebalikan dari 

low angle. 

e. Bird eye merupakan teknik pengambilan gambar dengan posisi diatas ketinggian 

dari objek. Menghasilkan gambar yang luas dan menjadikan objek terlihat jadi 

kecil. 

f. Slanted merupakan teknik pengambilan gambar dengan posisi sudut 45 derajat 

terhadap objek. 

 
13 Tonni Limbong, Efendi Napitupulu, Sriadhi, Multimedia: Editing Video dengan Corel 

Videostudio X10 (Yayasan Kita Menulis 2020) h. 22-26 
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g. Over shoulder merupakan teknik pengambilan gambar dengan posisi dibelakang 

bahu objek. Teknik ini digunakan dalam adegan sedang berbincang atau sedang 

melihat sesuatu. 

Beberapa jenis pengambilan gambar penting diketahui oleh sutrada, penulis 

skenario, penata kamera, dan editor. Adapun teknik pengambilan gambar 

berdasarkan ukuran gambar, yaitu14: 

a. Extreme close-up merupakan teknik pengambilan gambar dari jarak yang sangat 

dekat dengan objek hingga tekstur kulit bisa terlihat. 

b. Big close-up merupakan teknik pengambilan gambar dengan sasarannya adalah 

atas kepala hingga dagu objek. 

c. Close up merupakan teknik pengambilan gambar dengan jarak dari atas kepala 

sampai ke bawah leher objek. 

d. Medium close-up merupakan teknik pengambilan gambar yang mempertegas 

profil dari objek yang diambil. Sasarannya adalah kepala hingga dada. 

e. Medium shot merupakan teknik pengambilan gambar yang sasarannya adalah 

atas rambut hingga bagian perut objek. 

f. Full shot merupakan teknik pengambilan gambar dengan memperlihatkan 

seluruh tubuh objek yaitu dari kepala hingga kaki. 

g. Long shot merupakan teknik pengambilan gambar di mana objek terlihat semua 

dalam satu frame. 

h. One shoot merupakan teknik pengambilan gambar dengan mengambil hanya 

satu objek saja. 

 
14 Tonni Limbong, Efendi Napitupulu, Sriadhi, Multimedia: Editing Video dengan Corel 

Videostudio X10 (Yayasan Kita Menulis 2020) h. 26-31 
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i. Two shoot merupakan teknik pengambilan gambar dengan mengambil dua objek 

yang sedang melakukan percakapan. 

j. Group shoot merupakan teknik pengambilan gambar yang objeknya adalah 

kumpulan orang, kerumunan, pasukan dan sebagainya. 

4. Jenis dan Genre Film 

Jenis film dapat dibedakan berdasarkan proses pembuatannya. Sri 

Wahyuningsih dalam bukunya menjelaskan 5 jenis film yang umum digunakan 

sebagai berikut15: 

1. Film cerita, merupakan film dengan topik cerita yang fiktif atau adaptasi dari 

cerita kisah nyata yang dimodifikasi. Sehingga dalam film ini ada unsur 

menarik. 

2. Film dokumenter, merupakan film yang sesuai dengan kenyataan. Film ini 

menampilkan fakta yang sedang terjadi dan tentunya ada pesan di dalamnya. 

3. Film berita, sedikit mirip dengan film dokumenter yang menampilkan fakta 

dalam filmnya. Karena bersifat berita, maka penyajiannya pun harus 

memiliki nilai berita. Perbedaannya dengan dokumenter berada di penyajian 

dan durasinya. 

4. Film kartun, awalnya dibuat untuk anak-anak. Namun, dalam 

perkembangannya film ini disukai oleh berbagai kalangan karena bentuk 

filmnya berbeda dari yang lain yaitu animasi. Namun sejarah awalnya tidak 

menggunakan program, melainkan dengan lukisan/gambar yang dibuat satu 

per satu kemudian dipotret dan dilakukan proses merangkai gambar. 

 
15 Sri Wahyuningsih, Film Dan Dakwah: Memahami Representasi Pesan-Pesan Dakwah 

Dalam Film Melalui Analisis Semiotik (Surabaya: Media Sahabat Cendekia 2019) h. 5 
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Film memiliki banyak genre yang dapat dipilih oleh khalayak. Berbagai 

macam genre film yang disimpulkan Danesi secara tradisional, yaitu Komedi, 

Drama Kriminal, Fiksi ilmiah, Animasi, Drama Karakter, Drama Sejarah, 

Dokumenter, Detektif, Suspense, Moneter, Horor, Musik, Perang, Aksi 

Petualangan, Western, Roman, Melodrama16. Rusman Latief dalam bukunya 

merangkum 13 genre film beserta penjelasannya, yaitu17: 

1. Drama, merupakan film paling dasar dan umum menghadirkan konfik yang 

bersifat mengharukan, sentimental, mendebarkan dan memberikan 

ketegangan. Menghadirkan tema kekeluargaan, percintaan, sosial dan lain 

sebagainya. 

2. Aksi (Action), film ini menghadirkan adegan-adegan pertarungan, 

perkelahian, atau tembak-tembakan. Salah satunya pertarungan antar 

individu, yaitu antara tokoh baik (protagonist) dan tokoh jahat (antagonist). 

3. Komedi, bertujuan untuk membuat khalayaknya tertawa dengan 

menampilkan komedi serta kelucuan yang ditampilkan oleh para pemainnya. 

4. Romantis, memiliki fokus utama pada tema percintaan. 

5. Petualang, merupakan film yang menceritakan tentang petualangan atau 

eksplorasi ke suatu lokasi yang belum diketahui. Tentunya khalayak akan 

disuguhkan dengan pengambilan gambar yang luar biasa. 

6. Perang, film dengan latar belakangnya berada di zaman perang yang 

diadaptasi dari dunia nyata. 

 
16 Redi Panuju, Film Sebagai Proses Kreatif, (Edisi 1; Malang: Inteligensia Media, 2019) H. 

27 
17 Rusman Latief, Jurnalistik Sinematografi (Edisi Pertama: Kencana 2021) h. 78-83 
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7. Fiksi Ilmiah, merupakan film yang memiliki hubungan dengan teknologi dan 

pengetahuan yang bersifat fiktif. Umumnya film ini menceritakan tentang 

masa depan. 

8. Tragedi, menceritakan tentang nasib seorang manusia yang hidup dan lolos 

dari bencana alam atau tragedi lainnya 

9. Misteri, merupakan film tentang proses seseorang atau kelompok yang 

mencari solusi dari penyelesaian suatu masalah atau kejahatan yang terjadi. 

10. Fantasi, film yang unik karena menggunakan tokoh fiktif yang berasal dari 

imajinasi pembuatnya dan kadang karakternya di luar nalar manusia. 

11. Horor, film yang memiliki penontonnya sendiri karena menceritakan tentang 

kehidupan manusia yang dekat dengan hal-hal gaib. 

12. Thriller, tujuan utama film ini untuk memberikan rasa penasaran, 

ketidakpastian pada penontonnya dan memiliki misteri atau teka-teki. 

13. Musikal, film yang menampilkan para aktor/aktrisnya bernari sambil diiringi 

lagu yang berhubungan dengan narasi atau dialog yang ada pada filmnya. 

Namun tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang, satu film dapat 

memiliki beberapa genre yang berbeda. Dikarenakan kolaborasi genre dapat 

menghasilkan film unik dan menarik ditonton oleh khalayak. 

5. Pesan dalam Film 

Film merupakan jembatan bagi sineas untuk berkomunikasi dengan khalayak 

di mana ada pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk tanda-tanda yang 

nantinya khalayak akan menerjemahkannya. Bentuk tandanya berupa dialog, 

gambar, audio atau yang berbentuk audiovisual lainnya. Menurut Irwanto dalam 

Semiotika Komunikasi Alex Sobur, banyak penelitian yang dilakukan tentang 

dampak film terhadap masyarakat namun hubungan antara film dan masyarakat 
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selalu dipahami secara linier. Film dapat membentuk dan memengaruhi masyarakat 

berdasarkan muatan dalam pesan dibaliknya dan tanpa pernah berlaku sebaliknya. 

Perspektif ini lalu memunculkan kritik yang didasarkan atas argumen bahwa film 

merupakan potret masyarakat di mana film itu dibuat. Film selalu merekam dan 

memproyeksikannya ke atas layar tentang realitas yang tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat. 

Terlepas dari dominannya penggunaan film sebagai alat hiburan dalam 

sejarah perfilman, tampaknya ada semacam aneka pengaruh menyatu dan 

mendorong kecenderungan sejarah film menuju ke penerapannya yang manipulatif. 

Mc Quail dalam Sobur berpendapat bahwa pada dasarnya film memang mudah 

dipengaruhi oleh tujuan yang manipulatif. Karena film memerlukan penanganan 

yang lebih serius dan bersungguh-sungguh, serta konstruksi yang lebih artifisial 

daripada media yang lain18. 

Kekurangan film adalah penonton tidak menggunakan pemikiran  secara 

langsung untuk mencerna apa yang sedang ditayangkan, sehingga film bisa menjadi 

sangat multitafsir. Untuk itu perlu analisa tersendiri dan pengetahuan untuk 

memahami unsur-unsur yang semiotik yang ditampilkan dalam film, ungkap john 

vivian dalam bukunya teori komunikasi. Film yang membawa unsur tradisional 

susah ditafsirkan bahkan salah tafsir oleh penonton yang berasal dari budaya lain. 

Kekurangan film lainnya adalah film dibuat bersifat universal yang tentunya dapat 

mengikis lokalitas masyarakat tertentu. Film sangat memberikan efek pada 

penontonnya terutama anak-anak. Sehingga film dengan jenis tertentu seperti 

kekerasan, horor, dan pornografi dapat memberikan pengaruh negatif atau buruk 

 
18 Haryati, Membaca Film: Memaknai Representasi Etos Kerja dari Film Melalui Analisis 

Semiotika (Cetakan Pertama: Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani 2021) h. 22 
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bagi khalayak. Penonton menggunakan lebih dari satu indra dalam menonton 

karena karakter film yang audiovisual. Penonton juga lebih terbawa dalam dimensi 

parasosial yang ditampilkan dalam film. Pola penggunaan seperti ini menjadikan 

penonton dapat menyamarkan dan bahkan menghapus batasan kultural dan sosial 

seperti bahasa. Sehingga pesan yang disampaikan dalam film tetap dapat 

dimengerti penonton19. Isu-isu tertentu yang dibawa ke dalam film dapat memberi 

ketertarikan tersendiri dan dapat membuat film tersebut lebih berkarakter sehingga 

nilai seninya semakin tinggi. Apabila hal tersebut diterapkan, maka penilaian pada 

film tersebut dapat mengalami perubahan. Ketika pengemasannya semakin baik 

dan totalitas, maka penilaian yang didapatkan akan semakin tinggi. 

B. Film Dokumenter 

Film dokumenter merupakan salah satu jenis film yang mendokumentasi 

kejadian nyata secara langsung. Film dokumenter berupaya menceritakan kembali 

suatu kejadian atau realitas dengan menggunakan data dan fakta. Film jenis ini 

bernilai jurnalistik. Agar dokumenter terlihat menarik, sutradara biasanya 

memberikan efek drama agar lebih menarik dan menghibur. Menurut Gerzon Ron 

Ayawaila, film dokumenter memiliki empat kriteria yang menjelaskan bahwa jenis 

film ini merupakan film dengan produksi sesuai fakta dan bukan imajinasi seperti: 

A. Setiap adegannya merupakan rekaman yang sebenarnya dan berbeda dari film 

fiksi. 

B. Film dokumenter menceritakan tentang peristiwa nyata 

C. Proses pendekatan produksinya melakukan observasi terlebih dahulu pada 

peristiwa nyata, kemudian peristiwa tersebut direkam dengan apa adanya. 

 
19 Haryati, Membaca Film: Memaknai Representasi Etos Kerja dari Film Melalui Analisis 

Semiotika (Cetakan Pertama: Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani 2021) h. 24 
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D. Struktur cerita dan konsentrasinya berada pada isi dan pemaparan. Bukan 

berada pada plot maupun alur cerita. 

Ada beberapa jenis film dokumenter yang dijelaskan Andi Fachruddin dalam 

bukunya yang berjudul “Dasar Dasar Produksi Televisi”, yaitu dokumenter 

eksposisi, observasi, interaktif, refleksi, dan performatif20. Dokumenter eksposisi 

adalah format dokumenter televisi yang ciri khasnya menggunakan narator sebagai 

penutur tunggal. Dokumenter observasi sebaliknya tidak menggunakan narator 

sebagai pengisi suara, melainkan memiliki konsentrasi pada dialog antar subjeknya. 

Dokumenter interaktif, produser dalam hal ini berperan aktif sebagai partisipan dan 

adanya adegan komunikasi antara sutradara dan subjeknya terlihat dengan jelas. 

Dokumenter refleksi merupakan dokumenter yang isinya menggambarkan 

bagaimana kamera merekam berbagai realitas. Dokumenter performatif berfokus 

pada pengemasan, plot yang diperhatikan dan dokumenter jenis ini juga disebut 

dengan semi dokumenter.  

C. Perempuan dalam Ruang Publik 

Sistem demokrasi di Indonesia membuat semua kalangan masyarakat bebas 

dalam berpendapat dan melakukan partisipasi dalam berbagai bidang. Hal ini 

menjadi bentuk dukungan untuk kesetaraan gender. Kesetaraan gender lahir dari 

budaya terdahulu yang memarginalkan kaum perempuan di segala bidang pada era 

patriarki. Patriarki merupakan sistem sosial di mana pria menjadi pusat kendali atau 

pemegang kekuasaan di berbagai bidang bahkan sampai ke keluarga. Dalam 

patriarki, kaum perempuan diposisikan sebagai bawahan yang dinilai tidak berdaya 

dan lemah, sebaliknya laki-laki lah yang kuat dan melindungi21.  

 
20 Rusman Latief, Jurnalistik Sinematografi (Edisi Pertama: Kencana 2021) h.73 
21 Michael Sega Gumelar, Proyeksi Kritis: Kesetaraan Gender di Masa Depan (Jurnal Studi 

Kultural (2017) Volume II No.2) h. 82 
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Agar berbagai macam diskriminasi terhadap kaum perempuan lenyap, 

organisasi internasional PBB membuat konvensi yang fokus dalam menghilangkan 

semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disebut Konvensi CEDAW. 

Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women) merupakan konvensi internasional ditetapkan oleh PBB pada 

tahun 1979 yang mengkhususkan diri pada isu hak asasi perempuan khususnya 

dalam penghapusan segala bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan dan 

dianggap sebagai piagam hak internasional bagi kaum perempuan22. Konvensi 

CEDAW menangani berbagai macam pelanggaran HAM yang dulunya dirasakan 

kaum perempuan seperti kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi baik di ranah privat 

maupun ranah publik. Konvensi ini mewajibkan negara untuk menjamin segala hak 

perempuan melalui proses legislasi, eksekutif, dan yudikatif23. 

Konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan yang dijelaskan oleh 

seorang feminis muslim dari India adalah pengertian umum tentang penerimaan 

martabat kedua gender dalam ukuran yang setara, semua orang harus mengetahui 

bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atau setara dalam berbagai 

bidang di masyarakat (sosial, ekonomi, dan politik), keduanya memiliki hak dalam 

mengatur harta yang dimiliki tanpa campur tangan orang lain, bebas memilih 

profesi atau cara hidup tanpa ada intervensi, dan keduanya setara dalam kebebasan 

dan bertanggung jawab24. Kebebasan berpendapat dalam suatu kegiatan diskusi 
 

22 Kementerian Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 
Konvensi CEDAW dan Concluding Observations terhadap laporan gabungan ke 6 & 7 (2004-2009, 
2009-2012). Situs Resmi Kementerian Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia. https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/283/konvensi-cedaw-dan-concluding-
observations-terhadap-laporan-gabungan-ke-6-7-2004-2009-2009-2012 diakses pada Rabu, 2 Maret 
2022, pukul 20.08 WITA. 

23 Gandhi Lapian, Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender 
(Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2012) h. 37 

24 Dimyati Huda, Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi 
Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya (CV. Cendekia Press 2020) h. 5 

https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/283/konvensi-cedaw-dan-concluding-observations-terhadap-laporan-gabungan-ke-6-7-2004-2009-2009-2012
https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/283/konvensi-cedaw-dan-concluding-observations-terhadap-laporan-gabungan-ke-6-7-2004-2009-2009-2012
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atau musyawarah dengan berbeda gender harus selalu diutamakan kesetaraannya. 

Tidak memandang bahwa hanya satu gender saja yang dominan dalam prosesnya, 

keduanya harus turut memberikan pendapat dan menggunakan suatu pilihan yang 

tidak melihat adanya perbedaan dari jenis kelamin atau hal yang tidak disetujui 

dalam kesetaraan gender. 

Peran perempuan dalam ruang publik sampai saat ini secara masif kita bisa 

temukan di berbagai bidang yang ada di kehidupan sosial bermasyarakat dan 

semakin menunjukkan kemajuannya. Terlihat dari dinamika pertumbuhan 

komposisi kaum perempuan yang memiliki peran dalam ruang publik seperti, di 

bidang politik sudah banyak anggota pemerintahan yang dipimpin oleh perempuan, 

di bidang akademik kampus yang petingginya juga ada yang dipimpin oleh 

perempuan, dan bidang lain yang sebelumnya hanya laki-laki yang bisa menempati. 

Peran perempuan yang berada di sektor publik tidak harus profesi tertentu seperti 

menjadi anggota DPR, namun bisa juga diawali dengan mengikuti pengajian, 

posyandu, dan kegiatan yang bersifat ringan lainnya25.  Kehebatan perempuan 

karena memiliki peran ganda, yaitu peran penting dalam keluarga sebagai 

penanggung jawab dan terkadang masih melakukan pekerjaan rumah yang di mana 

laki-laki pun harus bisa melakukannya. Perempuan yang bekerja dalam ruang 

publik memiliki kemandirian yang lebih dibanding perempuan yang hanya bekerja 

pada ruang privat26. Seperti halnya Andi Rabiah seorang ibu yang harus mencari 

 
25 Universitas Lampung, “Perempuan Ruang Publik dan Islam”. Situs Resmi Universitas 

Lampung. https://www.unila.ac.id/perempuan-ruang-publik-dan-islam/ diakses pada Rabu, 2 Maret 
2022, pukul 22.45 WITA. 

26 Info Publik. “Kendali Dua Peran Perempuan di Ruang Publik dan Privat. Situs Resmi Info 
Publik. https://infopublik.id/kategori/nusantara/447745/kendali-dua-peran-perempuan-di-ruang-
publik-dan-privat diakses pada Rabu, 2 Maret 2022, pukul 22.56 WITA. 

https://www.unila.ac.id/perempuan-ruang-publik-dan-islam/
https://infopublik.id/kategori/nusantara/447745/kendali-dua-peran-perempuan-di-ruang-publik-dan-privat
https://infopublik.id/kategori/nusantara/447745/kendali-dua-peran-perempuan-di-ruang-publik-dan-privat
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nafkah dan harus rela meninggalkan keluarganya karena posisinya sebagai orang 

tua tunggal yang ditinggal mati oleh almarhum suaminya. 

D. Tinjauan Tentang Teori Semiotika 

Manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda dari makhluk yang lainnya karena 

memiliki panca indera. Melalui panca indera, manusia selalu menggunakannya 

setiap waktu dan mengenal sesuatu yang ada disekitarnya. Selain itu, manusia juga 

melakukan proses pemaknaan dengan menggunakan panca indera yang ada. 

Manusia akan selalu mencari makna-makna yang ada di sekitarnya, mengurai 

sesuatu yang ada dibalik kata atau peristiwa, serta menginterpretasikan fakta. 

Seorang filsuf bernama Ernst Cassirer memiliki pendapat bahwa manusia sebagai 

“animal symbolicum” atau makhluk ciptaan yang mempergunakan simbol secara 

generik dan mempunyai jangkauan yang lebih luas dibanding istilah “Homo 

sapiens” (diterapkan pada manusia) yang artinya manusia adalah makhluk yang 

berpikir, di mana kegiatan berpikirnya mempergunakan simbol-simbol27. Agar 

proses pemaknaan tersebut berjalan dengan semestinya, lahirlah ilmu semiotika 

yang mempelajari tentang tanda dan menjadi pendamping manusia dalam 

melakukan proses pemaknaan. Manusia melakukan pemaknaan dapat berdasarkan 

pengalaman yang ia dapatkan dari luar atau bahkan dari dirinya sendiri.  

1. Pengertian Semiotika 

Semiotika secara etimologis berasal dari kata yunani Semeion yang artinya 

tanda. Tanda memiliki definisi sebagai suatu yang berdasar pada konvensi sosial 

yang sudah ada sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Secara 

terminologis, semiotika memiliki definisi sebagai  ilmu yang mempelajari 

 
27 Indiwan Seto Wahjuwibowo, Semiotika Komunikasi – Aplikasi Praktis Bagi Penelitian 

dan Skripsi Komunikasi (Edisi 3: Mitra Wacana Media 2018) h. 1 
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sederetan luas objek, peristiwa, dan seluruh kebudayaan sebagai tanda. Manusia 

banyak mengenal tanda-tanda dalam kehidupan sosialnya. Salah satu contoh 

adanya kobaran api pada suatu kejadian di kota, dengan bersamaan suara sirene 

mobil yang keras menandakan adanya kebakaran yang terjadi di suatu tempat di 

sudut kota. Littlejohn dalam bukunya Theories on Human Behavior berpendapat 

bahwa tanda-tanda (sign) adalah dasar dari seluruh komunikasi. Lanjutnya, 

manusia dengan perantaraan tanda-tanda dapat melakukan komunikasi dengan 

sesama dan banyak yang bisa dikomunikasikan di dunia ini. 

Menurut ahli semiotika Umberto Eco, kajian semiotika sampai sekarang 

terbagi atas dua jenis yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. 

Semiotika komunikasi melakukan penekanan pada teori tentang produksi tanda 

yang salah satu di antaranya mengasumsikan adanya enam faktor yang ada dalam 

komunikasi seperti, pengirim (komunikator), penerima kode atau tanda 

(komunikan), pesan, saluran komunikasi, dan acuan yang menjadi pembahasan. 

Sedangkan semiotika signifikasi mengutamakan pemahaman suatu tanda sehingga 

proses kognisinya pada komunikan yang menerima tanda lebih diperhatikan 

dibanding prosesnya28. 

Semiotik mengibaratkan teks sebagai kumpulan tanda dan sengan semiotik 

juga dapat diketahui cara kerja dan fungsi tanda. Dengan menggunakan pendekatan 

ini maka akan menghasilkan penafsiran yang “liar”, sehingga makna yang terdalam 

atau tersembunyi pun dapat terungkap. Tidak sekedar menafsirkan, semiotika juga 

dapat memperlakukan teks dapat berbicara. Karena teks tidak hanya bisa dipahami 

dengan membacanya melalui makna yang sudah paten dan menjadi kesepakatan 

 
28 Indiwan Seto Wahjuwibowo, Semiotika Komunikasi – Aplikasi Praktis Bagi Penelitian 

dan Skripsi Komunikasi (Edisi 3: Mitra Wacana Media 2018) h. 8 
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manusia dari waktu ke waktu. Hal ini perlu melihat penjelas yang berada di luar 

teks seperti, kondisi sosial, politik, tradisi dan budaya atau yang mengiringi 

lahirnya satu teks29. 

Ada dua tokoh sentral yang berjasa dalam perkembangan kajian semiotika 

kontemporer, yaitu Ferdinand de saussure seorang ahli bahasa asal swiss dan 

Charles Sanders Pierce seorang filsuf asal Amerika Serikat. Keduanya memiliki 

jasa dalam pemberian landasan paradigmatik semiotika dari dua disiplin yang 

berbeda yaitu linguistik dan filsafat, yang mana dalam perkembangannya 

menghidupkan teori-teori komunikasi, bahasa, interpretasi, wacana, media dan 

budaya. Komunikasi dalam tradisi semiotika pada intinya dipandang sebagai 

mediasi atau pertukaran tanda secara inter-subjektif. Komunikasi juga menjelaskan 

dan mengembangkan penggunaan bahasa dan sistem tanda lainnya dalam bentuk 

pertukaran antara perspektif yang bervariasi. Umumnya teori semiotik saat ini 

menegaskan bahwa tanda-tanda memiliki pengaruh yang dapat mengkonstruksi 

penggunanya30. 

Charles Morris berpendapat bahwa kajian semiotika pada dasarnya terbagi 

atas tiga cabang penyelidikan (Branches of inquiry) yaitu: 

1. Sintaktik atau sintaksis merupakan suatu cabang penyelidikan pada semiotika 

yang mengkaji hubungan formal yang ada di antara satu tanda dengan tanda-

tanda yang lainnya. Dengan begitu, hubungan formal ini merupakan kaidah-

kaidah yang mengendalikan perkataan dan interpretasi. 

 
29 Ali Romdhoni, Semiotik Metodologi Penelitian (Cetakan pertama: Literatur Nusantara 

2016) h. 5 
30 Daniel Rusyad, Landasan Teoretis Tradisi Semiotika Di Dalam Al Quran (2020), h. 3 
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2. Semantik merupakan suatu cabang penyelidikan pada semiotika yang 

mempelajari hubungan di antara tanda-tanda dengan designata. Designata 

artinya tanda-tanda sebelum digunakan di dalam perkataan tertentu. 

3. Pragmatik merupakan suatu cabang penyelidikan pada semiotika yang 

mempelajari hubungan di antara tanda-tanda dengan penggunanya dalam 

pemakaian tanda. Pragmatik secara khusus berhubungan dengan aspek-aspek 

komunikasi khususnya fungsi situasional yang melatari perkataan atau 

tuturan31. 

Adapun beberapa tokoh-tokoh semiotika diantaranya: 

1. Charles Sander Peirce lahir dikenal sebagai pemikir yang argumentatif dan 

juga seorang filsuf dari Amerika yang orisinal dan multidimensional. Teori 

dari Peirce sering disebut sebagai “Grand Theory” dalam semiotika karena 

bersifat menyeluruh, dan deskripsi struktural dari semua sistem penandaan32. 

Peirce juga terkenal dengan teori tandanya. Peirce ingin mengindentifikasi 

partikel dasar yang ada pada tanda dan menggabungkannya kembali ke 

semua komponen dalam struktur tunggal. Pierce berpendapat bahwa sebuah 

tanda atau representamen adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili 

sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau dalam kapasitas. Sesuatu yang lain 

itu disebut interpretant. Menurut peirce, sebuah tanda memiliki relasi 

berbentuk triadik langsung dengan interpretant dan objeknya. Adapaun 

proses semiosis merupakan suatu proses yang menggabungkan entitas berupa 

representamen dengan entitas lain yang disebut objek. Proses ini disebut 

 
31 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi – Aplikasi Praktis Bagi Penelitian 

dan Skripsi Komunikasi (Edisi 2: Mitra Wacana Media 2011) h. 5 
32 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi – Aplikasi Praktis Bagi Penelitian 

dan Skripsi Komunikasi (Edisi 3: Mitra Wacana Media 2018) h. 17 



35 

 

signifikasi oleh Peirce. Klasifikasi yang dilakukan peirce terhadap tanda 

memiliki khas dan tidak sederhana. Peirce membedakan tipe-tipe tanda 

menjadi: Ikon, Indeks dan Simbol yang didasari atas relasi di antara 

representamen dan objeknya. 

2. Roland Barthes memberikan konsep tentang konotasi dan denotasi sebagai 

kunci dari analisisnya dan juga merupakan penerus pemikiran Saussure. 

Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan melakukan penekanan pada 

interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya. 

Barthes menjelaskan signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara 

signifier (ekspresi) dan signified (konten) di dalam sebuah tanda terhadap 

realitas eksternal. Itulah yang disebut barthes sebagai denotasi yang artinya 

makna paling nyata dari tanda33. Konotasi merupakan istilah yang digunakan 

barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. Dengan kata lain, 

denotasi adalah apa yang digambarkan oleh tanda terhadap suatu objek dan 

konotasi adalah bagaimana cara menggambarkannya. Pada signifikasi tahap 

kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos. Mitos 

adalah bagaiamana suatu kebudayaan menjelaskan dan memahami beberapa 

aspek realitas atau gejala alam. 

3. Umberto Eco merupakan semiotikus yang terkenal di Italia. Menurutnya, 

semiotika menaruh perhatian pada apapun yang dapat dinyatakan sebagai 

tanda. Tanda dapat digunakan untuk menyatakan kebenaran sekaligus untuk 

menyatakan suatu kebohongan. Semiotika baginya merupakan suatu disiplin 

yang mempelajari apapun yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu 

 
33 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi – Aplikasi Praktis Bagi Penelitian 

dan Skripsi Komunikasi (Edisi 3: Mitra Wacana Media 2018) h. 21 
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kebohongan. Jika sesuatu itu tidak dapat digunakan untuk menyatakan 

kebohongan, maka tidak bisa digunakan untuk mengatakan kebenaran34. 

4. Roman Jakobson merupakan ahli linguistik abad kedua puluh dan juga 

pelopor utama upaya pendekatan yang strukturalis pada bahasa. Jakobson 

memiliki pemikiran yang penekanannya pada dua aspek dasar pada struktur 

bahasa yang diwakili oleh gambaran kesamaan (metafor retoris) dan 

kesinambungan (metonimia). Jakobson menerangkan adanya fungsi bahasa 

yang memiliki perbedaan, yang merupakan faktor-faktor pembentuk dalam 

setiap jenis komunikasi verbal35. 

5. Louis Hjemslev mengembangkan sistem dwipihak atau sistem diadik yang 

merupakan ciri sistem Saussure. Hjemslev membagi tanda ke dalam 

expression dan content, dua istilah tersebut sejajar dengan signifier dan 

signified milik Saussure. Expression dan content mempunyai komponen form 

dan content form pada satu pihak, dan expression substance dan content 

substance berada pada pihak lain. Bagi Hjemslev, sebuah tanda lebih lebih 

dari self-reflesive yang berarti bahwa sebuah penanda dan sebuah petanda 

masing-masing harus terus menerus menjadi kemampuan dari ekspresi dan 

persepsi36.  

2. Konsep Semiotika Ferdinand De Saussure 

Semiologi didasarkan pada anggapan bahwa selama tingkah laku dan 

perbuatan manusia membawa makna atau bahkan berfungsi sebagai tanda, maka 

harus dibelakangnya ada konvensi dan sistem pembedaan yang memungkinkan 

 
34 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi – Aplikasi Praktis Bagi Penelitian 

dan Skripsi Komunikasi (Edisi 3: Mitra Wacana Media 2018) h. 24 
35 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (PT. Remaja Rosdakarya 2013) h. 55 
36 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (PT. Remaja Rosdakarya 2013) h. 60 
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suatu makna. Keberadaan tanda harus dibarengi dengan sistem. Sekalipun 

linguistik hanya sebagai salah satu cabang, namun linguistik dapat berperan sebagai 

model untuk semiologi37. 

Ferdinand De Saussure merupakan peletak dasar semiotika yang berfokus 

pada semiotika linguistik. Saussure terkenal dan menjadi bahan pembicaraan 

karena teorinya tentang tanda. Uniknya, saussure tidak pernah mencetak buah 

pemikirannya dalam sebuah buku. Melainkan muridnya yang mengumpulkan 

catatan-catatannya menjadi sebuah outline. Saussure lahir di jenewa pada tahun 

1857 dan dia merupakan seorang spesialis bahasa Indo Eropa dan Sansekerta yang 

menjadi pembaruan intelektual dalam bidang ilmu kemanusiaan dan sosial. 

Saussure mengusulkan teori bahasa atau yang dikenal sebagai strukturalisme untuk 

mengganti pendekatan historis dari pendahulunya. Saussure memandang bahwa 

bahasa seperti sebuah karya musik atau simfoni dan apabila kita ingin 

memahaminya kita harus memperhatikan keutuhan karya musik secara keseluruhan 

dan bukan kepada pemain musiknya. Ada lima pandangan saussure yang terkenal 

yaitu: Signifier and signified (penanda dan petanda), form and content (bentuk dan 

isi), langue and parole (bahasa dan tuturan), synchronic and diachronic, serta 

syntagmatic and associative (sintagmatik dan paradigmatic)38. 

Ferdinand De Saussure berpendapat bahwa bahasa itu merupakan sistem 

tanda (sign). Suara manusia, suara binatang bahkan bunyi-bunyian hanya bisa 

dikatakan sebagai bahasa apabila suara atau bunyi tersebut menyampaikan atau 

menyatakan ide-ide atau suatu pengertian tertentu. Maka dari itu, suara tersebut 

harus merupakan bagian dari sebuah sistem kesepakatan dan merupakan bagian 

 
37 Harimurti Kridalaksana, Mongin-Ferdinand de Saussure (Yayasan Obor Indonesia 
38 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi – Aplikasi Praktis Bagi Penelitian 

dan Skripsi Komunikasi (Edisi 3: Mitra Wacana Media 2018) h. 20 
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dari suatu sistem tanda. Suatu tanda juga tidak hanya bergantung pada bentuk, citra 

atau bunyi, namun juga dalam bentuk pemahaman. Penanda adalah aspek material 

dari bahasa yang berupa bunyi atau coretan yang bermakna. Artinya apa yang dapat 

dikatakan atau didengar dan apa yang dapat ditulis atau dibaca. Petanda merupakan 

aspek mental dari bahasa yang berupa gambaran pikiran, konsep atau mental. Pada 

tanda bahasa yang konkret, penanda dan petanda tidak dapat dilepaskan. Suatu 

penanda tanpa petanda tidak memiliki apa-apa dan karenanya tidak dapat dikatakan 

tanda, begitu juga sebaliknya.  

 

 

 

Gambar 2.1 Konsep Teori Ferdinand De Saussure Penanda dan Petanda 

Sumber: Olahan Peneliti (2021) 

Saussure juga berpendapat bahwa tanda bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sewenang-wenang atau tidak tetap39. 

Artinya adalah suatu lambang tidak memiliki hubungan langsung dengan apa yang 

dilambangkannya. Salah satu contohnya semut yang memiliki ukuran tubuh yang 

sangat kecil, memiliki enam kaki, dan hidup berkoloni. Pemberian nama pada 

sesuatu dilakukan sesuka penutur atau penemunya. Menurut Gamkrelidze, Saussure 

hanya memperhatikan hubungan antara penanda dan petanda hanya dalam tanda 

tunggal ada dalam kata. Perhatian saussure belum sampai kepada hubungan antara 

 
39 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arbitrer”. Situs Resmi KBBI. https://kbbi.web.id/arbitrer 

diakses pada rabu, 3 Desember 2021, pukul 16:37 WITA 
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struktur lingual yang merupakan wujud dari sifat linear bahasa dengan struktur 

realitas yang menjadi tujuannya40.  

Bagi Saussure, tanda hanya bisa merepresentasikan sesuatu apabila si pembaca 

mempunyai pengalaman atas representasi tersebut. Kata yang sama dapat memiliki 

arti yang berbeda bagi masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang 

berbeda. Masyarakat berperan besar dalam pemberian makna dalam sebuah tanda 

yang sudah disepakati. Saussure meyakini bahwa ada keteraturan bahasa yang sudah 

dimiliki setiap masyarakat. Agar dapat memahami keteraturan tersebut, Saussure 

kemudian mencetuskan semiotika strukturalisme41. Beberapa pakar mengatakan teori 

strukturalisme saussure tidak memberi ruang pada perubahan, perkembangan bahkan 

transformasi. Paul John Thibault (pendidik linguistik) memiliki pandangan berbeda 

daripada pakar tersebut. Thibault mengatakan bahwa filsafat bahasa Saussure 

memiliki sifat fleksibel yang cukup kuat, di mana struktur dan sistem bahasa dapat 

berubah sesuai dengan lingkungan dan perkembangan sosial. Walau demikian, 

perubahan tersebut tidak sewenang-wenang dan anarkis42.  

E. Feminisme 

Budaya patriarki menjadi salah satu alasan munculnya paham feminisme. 

Feminis merupakan sebutan bagi mereka yang menggunakan paham feminisme. 

Wawasan yang dimiliki kaum perempuan dulunya tidak dihargai dan diakui. Hingga 

munculnya feminisme, potensi yang dimiliki perempuan lalu digali, diperkuat dan 

ditingkatkan. Perempuan memiliki potensi yang sama untuk bersaing dan 

 
40 Isodarus Praptomo Baryadi, Teori Linguistik Sesudah Struturalisme (Sanata Dharma 

University Press 2020) h. 71 
41Fajriannoor Fanni, Semiotika Struktural Saussure. 2016. 

https://journals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/view/149 diakses pada tanggal 4 Desember 
2021. Pukul 18.55 WITA. 

42 Ali Romdhoni, Semiotik Metodologi Penelitian (Cetakan pertama: Literatur Nusantara 
2016) h. 44 

https://journals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/view/149
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berkembang, menunjukkan berbagai keterampilan, menunjukkan kualitas yang 

dimiliki untuk meningkatkan kualitas mutu diri, dan mempresentasikan potensi yang 

dimiliki perempuan43. Studi tentang feminisme telah lama menjadi bahan kajian yang 

penting dalam tradisi kritis. Ada berbagai definisi dalam mendefinisikan feminisme, 

seperti “upaya dalam menghentikan seluruh bentuk penindasan terhadap 

perempuan”, “gerakan untuk melindungi hak perempuan” dan “melakukan 

perjuangan tentang kesetaraan gender”. Para pemikir feminisme berfokus pada 

masalah gender dan berupaya untuk memberikan perbedaan pengertian antara “jenis 

kelamin” yang merupakan kategori biologis dan “gender” yang merupakan suatu 

konstruksi sosial44. Alkana dan Lerner dalam bukunya memberikan beberapa definisi 

mengenai istilah feminisme sebagai berikut45: 

1. Feminisme merupakan sebuah doktrin yang dapat membantu hak-hak sosial 

dan politik yang setara bagi kaum perempuan; 

2. Susunan suatu deklarasi perempuan sebagai kelompok dan adanya sejumlah 

teori yang telah diciptakan oleh perempuan; 

3. Adanya kepercayaan pada perlunya perubahan sosial yang luas yang dapat 

berfungsi sebagai peningkatan daya pada perempuan.  

Para sarjana feminis telah melakukan penelitian, mengkritik, menantang 

asumsi pada praktik maskulinitas dan feminitas yang meliputi aspek kehidupan. 

Dengan upaya tersebut, mereka ingin mencapai cara yang lebih untuk 

membebaskan kaum perempuan. Pengalaman perempuan merupakan pusat teori 

dari feminisme untuk mengartikulasikan relevansi antara kategori gender dan 

 
43 Alifiulahtin Utaminingsih, dkk, Feminisasi Kemiskian dan Pemberdayaan Perempuan: 

Berprespektif Sosiopsikologis (Malang: UB Press 2020) h. 65 
44 Morissan, Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa (Edisi Pertama: Kencana 2013) h. 61 
45 Daniel Susilo, Analisis Wacana Kritis Van Dijk: Sebuah Model dan Tinjauan Kritis Pada 

Media Daring (Unitomo Press 2021) h. 18 
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kategori sosial lainnya seperti, ras, kelas, etnis dan seksualitas46. Teori feminisme 

muncul dan berusaha untuk mengangkat peranan perempuan yang selama ini 

termarginalkan. Selain itu juga untuk mengkritisi teori-teori yang sebelumnya 

kurang mewakili dan tidak memihak kepada kaum perempuan. Di mana dulunya 

hampir pada semua bidang perempuan termarginalkan seperti, bidang ekonomi 

politik internasional, kenegaraan, dan keamanan internasional. Hal ini membuat 

perempuan menjadi kaum minoritas di berbagai bidang47. Feminisme memiliki 

beberapa teori yang dijelaskan oleh Daniel Susilo dalam bukunya dan beserta 

tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalamnya, penjelasannya sebagai berikut48: 

1. Feminisme liberal, dasar pemikiran teori ini adalah manusia merupakan 

otonom yang dipimpin oleh akal. Manusia dengan akalnya mampu untuk 

memahami prinsip-prinsip moralitas dan kebebasan individu dalam menjamin 

hak-hak individu. Isu feminis yang difokuskan adalah akses pendidikan, 

kebijakan negara yang berkaitan dengan gender, hak sipil dan politik. Adapun 

tokoh di dalamnya, yaitu  Mary Wollstonecraft, Betty Friedan, John Stuart 

Mill dan Hariet Taylor. 

2. Feminisme marxis/sosialis. Dalam teori ini disebutkan bahwa materialisme 

historis mengatakan “modus dari produksi kehidupan material 

mengkondisikan proses umum kehidupan sosial politik dan intelektual, bukan 

kesadaran yang menentukan eksistensi seseorang, melainkan eksistensi sosial 

yang menentukan kesadaran seseorang tersebut”. Isu feminis yang 

 
46 Zikri Fachrul Nurhadi, Teori Komunikasi Kontemporer (Edisi Pertama: Kencana 2017) h. 

199 
47 Albar Adetary Hasibuan, M Nur Prabowo Setyabudi, Pengantar Studi Etika Kontemporer: 

Teoritis dan Terapan (Malang: UB Press 2017) h. 144 
48 Daniel Susilo, Analisis Wacana Kritis Van Dijk: Sebuah Model dan Tinjauan Kritis Pada 

Media Daring (Unitomo Press 2021) h.23-25 
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difokuskan adalah ketimpangan ekonomi, kepemilikan properti, kehidupan 

domestik dibawah kapitalisme dan kampanye pengupahan kerja domestik. 

Adapun tokoh di dalamnya, yaitu  Frederick Engels, Margaret Benston, 

Mararosa Dalla Costa dan Selma James. 

3. Feminisme Psikoanalisa. Dasar pemikiran teori adalah penjelesan mendasar 

tentang penindasan perempuan dan cara perempuan berpikir (terletak dalam 

jiwa perempuan). Isu feminis yang difokuskan adalah drama psikoseksual 

oedipus dan kompleksitas kastrasi (Freud). Adapun tokoh di dalamnya, yaitu  

Karen Horney, Clara Thomson, Dorothy Dinnerstein, Nancy Chodorow, 

Juliett Mitchell danCarrol Giligan. 

4. Feminisme Eksistensialis adalah perjuangan perempuan melalui gerakan 

individual pada ranah domestik dan cenderung berbeda dari aliran feminisme 

yang lainnya. Isu feminis yang difokuskan adalah menganalisa ketertindasan 

perempuan karena sebagai “The other” dalam keberadaanya. Tokohnya 

adalah Simone de Beauvoir. 

5. Feminisme postmodern. Dasar pemikiran teori ini adalah menolak 

pallogosentrisme. Isu feminis yang difokuskan adalah “Otherness” 

perempuan merupakan sesuatu yang lebih daripada inferioritas (perasaan 

yang berasal dari kekurangan diri), dengan cara yang berbeda dan cara 

berpikir pluralitas. Adapun tokoh di dalamnya, yaitu  Helena Cixous, Luce 

Iriigaray, Julia Kristeva dan Linda Nicholson. 

6. Feminisme multikultural dan global sejalan dengan filsafat postmodern, yaitu 

menekankan kepada kajian budaya. Dengan kata lain, feminis multikultural 

menentang gagasan bahwa semua perempuan memiliki pandangan yang sama 

tentang penyebab ketidakadilan atau ketidaksetaraan dengan 
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mengatasnamakan perempuan pada umumnya. Isu feminis yang difokuskan 

adalah penindasan terkait dengan ras, kolonialisme, etnisitas dan sebagainya. 

Adapun tokoh di dalamnya, yaitu Audre Lorde, Alice Walker, Angela Y. 

Davis, Susan Brownmiller, Susan Bordo dan Maria Mies.  

7. Feminisme ekofeminisme, dasar pemikirannya adalah adanya hubungan 

penindasan manusia dan alam. Selain itu, memperlihatkan keterlibatan 

perempuan dalam seluruh ekosistem. Isu feminis yang difokuskan adalah 

adanya kerangka kerja dominasi maskulin dalam perusakan suatu lingkungan. 

Adapun tokoh di dalamnya, yaitu Karren J. Warren, Mary Doly, Maria Mies 

dan Vandhana Shiva.  

8. Feminisme radikal terbagi atas dua, yaitu feminisme radikal libertarian dan 

feminisme radikal kultural. Feminisme radikal libertarian berfokus kepada 

pilihan pribadi perempuan atas tubuh dan sesualitas yang mereka pilih. 

Feminisme radikal kultural memiliki kepercayaan bahwa laki-laki merupakan 

bagian dari kemunculan opresi pada kaum perempuan. Menganggap laki-laki 

yang mengendalikan sesualitas perempuan untuk kepuasannya. Tokoh 

feminisme radikal, yaitu Alison Jaggar dan Paula Rothenberg49. 

E. Perempuan dalam Pandangan Islam 

Jauh sebelum islam datang, kaum jahiliyah memperlakukan perempuan tidak 

seperti manusia yang ada di zaman sekarang. Kaum jahiliyah memandang 

perempuan hanya sebagai makhluk hina dan tidak memberikan keadilan terhadap 

perempuan.  

 
49 A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender: Buku Pertama (Cetakan Pertama: Yayasan Adikarya 

2004) h.127 
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 :عنه الله يرض الخطاب بن عمر قال: قال عنهما الله رضي عباس ابن عن

 لهن رأينا الله، وذكرهن الإسلام جاء فلما شيئا، النساء تعد لا الجاهلية في كنا

البخاري رواه .حقا علينا بذلك . 

Terjemahan: 
Ibnu Abbas Ra. Menuturkan bahwa Umar bin Khathab Ra. Berkata, “Dulu, 

pada masa Jahiliah, kami tidak memperhitungkan perempuan sama sekali. 
Kemudian, ketika Islam turun dan Allah mengakui mereka, kami memandang 
bahwa mereka pun memiliki hak atas kami.” 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya. 

Hadits tersebut merupakan pernyataan dari Umar bin Khathab Ra. Mengenai Islam 

yang telah memberikan hak-hak bagi perempuan dan sesuatu yang tidak pernah 

dimiliki kaum perempuan pada masa jahiliah50. Cerita kelam tentang kelahiran anak-

anak perempuan pada masa itu yang lalu dikuburkan karena orangtuanya khawatir 

menanggung malu. Budaya jahiliyah menyebabkan kaum perempuan dipasung, 

dibelenggu, tidak di izinkan untuk menuntut ilmu, bekerja dan hanya dianggap 

sebagai makhluk yang tugasnya untuk bereproduksi atau bahkan hanya mengasuh51. 

Walaupun kaum perempuan mengerjakan tugas-tugas penting dalam keluarga, 

mereka tetap dihinakan, dilarang bersuara dan tidak boleh mengemukakan 

pandangan kritisnya. Noer Huda menjelaskan tiga aspek posisi perempuan di masa 

jahiliyah, yaitu52: 

1. Perempuan pada masa itu dianggap sebagai subordinat laki-laki, artinya posisi 

mereka tidak sama dengan laki-laki. Bahkan mereka tidak lebih tinggi atau 

hanya bawahan laki-laki. 

 
50 Faqihuddin Abdul Kodir, 60 Hadits Shahih (Cetakan pertama: Diva Press 2019) h. 46 
51 Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan Dalam Islam (Jakarta: Elex Media Komputindo 

2014) h. 11 
52 Noer Huda Noor, Wawasan Al-Qur’an Tentang Perempuan (Cetakan I: manilet 2011) h. 

124 
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2. Perempuan tidak berhak dalam memegang hak waris, perempuanlah yang 

menjadi benda warisan pada masa itu. 

3. Wanita dikubur dalam keadaan hidup. Dikarenakan orangtua takut 

menanggung malu dan takut menjadi miskin. Karena pada masa itu perempuan 

hanya di rumah dan tidak boleh bekerja di luar.  

Hadirlah Islam sebagai agama yang memproklamirkan kemanusiaan yang utuh 

bagi kaum perempuan. Islam hadir membela kemlompok yang tertindas (al-

mustadh’afin) secara struktural dan kultural. Kelompok tertindas yang paling 

menderita pada masa itu adalah perempuan. Islam memandang bahwa perempuan 

memiliki harkat dan martabat yang setara dengan laki-laki. Rasulullah SAW hadir 

dengan misi yang banyak kaitannya dengan upaya pembelaan dan pemberdayaan 

perempuan saat itu53. Pada masa itu pula, para perempuan tidak merasa segan untuk 

selalu bertanya mengenai agama. Terlebih lagi dalam urusan ibadah yang mereka 

belum ketahui dengan jelas hukumnya. Mereka juga tidak merasa malu untuk 

bertanya seputar cara mensucikan diri setelah berhalangan. Hal tersebut menjadikan 

contoh penting bagi perempuan di masa sekarang, di mana perempuan hendaknya 

tidak merasa malu untuk belajar dan bertanya tentang agama. Sebab mereka 

merupakan pendidik pertama kepada anak-anaknya54. Pendidikan juga penting untuk 

bekal diri-sendiri. 

Perempuan-perempuan yang mulia dan terhormat banyak disebutkan di dalam 

Al-Qur’an. Seperti surah ke-19 yang diturunkan di mekah, yakni surah Maryam. 

Apabila surah Maryam dibaca, maka terbayanglah kesucian seorang dara, kesalihan 

 
53 Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan Dalam Islam (Jakarta: Elex Media Komputindo 

2014) h. 12 
54 Zaitunah Subhan, Al-Qur’an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran 

(Edisi Pertama: Kencana 2015) h. 83 
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dan alangkah bangganya perempuan islam karena ada sebuah surah yang memakai 

nama perempuan. Selanjutnya disebutkan juga dalam Al-Qur’an istri pertama Nabi 

Ibrahim, yakni Sarah yang didatangi oleh malaikat-malaikat utusan Allah SWT. dan 

disampaikanlah pesan bahwa meskipun umurnya tua, dia akan melahirkan seorang 

anak laki-laki, itulah Ishaq. Disebutkan juga dalam Al-Qur’an tentang istri Fir’aun 

bernama Asiyah yang mengangkat nabi Musa sebagai anak dan membelanya hingga 

ia dewasa. Sifatnya yang sopan, sabar dan santun membuatnya dijamin masuk surga. 

Pada surah an-Naml dikisahkan tentang seorang ratu bernama Ratu Bilqis yang 

berwibawa ketika ia memerintah dan para pembesar kerajaannya yang selalu setia 

menunggu perintahnya. Pada surah al-Mujaadilah yang menceritakan tentang 

seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW. untuk mengajukan 

gugatan dikarenakan suaminya yang berlaku aniaya terhadap dirinya. Pada surah al-

Mumtahanah mengisahkan tentang betapa teguhnya iman perempuan-perempuan 

yang datang kepada Rasul ketika mereka diuji dan setelah hijrah, mereka rela 

meninggalkan negeri mereka. Pada surah an-Nuur diterangkan tentang adab 

perempuan dalam rumah tangga. Surah-surah tersebut meninggalkan kesan yang 

dalam terhadap jiwa kaum perempuan bahwasanya mereka tidak disia-siakan. Islam 

memandang bahwa mereka memiliki bagian yang sama pentingnya dengan laki-laki 

dalam memiliki tanggung jawab bersama, menguatkan aqidah dan ibadah. Hal 

tersebut menumbuhkan harga diri yang setinggi-tingginya, kemudian timbulnya 

ilham perjuangan55.  

Kehadiran Islam lalu mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan 

dengan memiliki kedudukan yang sama. Perempuan merupakan bagian laki-laki dan 

 
55 Hamka, Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan (Tebitan Pertama: Gema Insani 

April 2020M) h. 4-7 
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Laki-laki merupakan bagian dari perempuan. Tugas pokok manusia baik perempuan 

maupun laki-laki adalah sama, sebagai khalifah Allah SWT. Maka keduanya dibekali 

pengetahuan yang tingkatnya sama dan dalam pelaksanaan tugas mereka diberi hak 

dan kewajiban yang tentunya saling melengkapi dalam kehidupan sosial. Eksistensi 

manusia dalam Al-Qur’an ditekankan kepada kapasitasnya sebagai hamba. Manusia 

juga diciptakan terbaik dengan derajat yang bisa naik dan turun56. Persoalan jenis 

kelamin tidak pernah dipersoalkan dalam agama Islam. Semua sama di mata Allah 

SWT., yang membedakan hanyalah amal ibadah. Pada surah An-Nisa ayat 124 

dijelaskan tentang ganjaran yang sama dalam mencari amal baik bagi laki-laki dan 

perempuan 

مِن   وَهُوَ  انُ ثٰى اوَ   ذكََر   مِن   الصّٰلِحٰتِ  مِنَ  يَّع مَل   وَمَن   ىِٕكَ  مُؤ 
ٰۤ
نَ  فاَوُلٰ  ال جَنَّةَ  يَد خُلوُ 

نَ  وَلَا  لمَُو  نقَِي رًا  يظُ   

Terjemahnya: 

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun 
perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk kedalam surga 
dan mereka tidak dizalimi sedikit pun57.  

Dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa ayat ini secara tegas 

mempersamakan perempuan dan laki-laki dalam hal usaha dan ganjaran, berbeda 

dengan pandangan salah yang dianut masyarakat jahiliah, atau bahkan sebagian Ahl 

al-Kitab. Manusia tidak memiliki wewenang dalam penetapan ganjaran. Ganjaran 

dan sanksi yang didapatkan ketika melakukan kejahatan akan mendapat balasan yang 

sesuai dengan kadar kejahatannya. Apabila Allah SWT. Masih mengasihinya, maka 

balasan yang didapatkan di dunia hanya berupa penyakit atau petaka dan jika Allah 

SWT. murka, maka ia tidak mendapat pelindung untuk membela dan tidak pula 
 

56 Noer Huda Noor, Wawasan Al-Qur’an Tentang Perempuan (Cetakan I: Alauddin Press 
2011) h.128 

57 Tim Shahih, Al-Qur’an: Terjemah dan Transliterasi Tajwid Warna (Shahih) h. 98 
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penolong selain dari Allah SWT. Sebaliknya, ketika mengerjakan amal saleh yang 

bermanfaat dalam ukuran Allah dan Rasul, baik pelakunya laki-laki maupun 

perempuan dan berada dalam keadaan mukmin, maka mereka itu masuk atas 

anugerah Allah SWT. ke surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun oleh siapapun. 

Ayat ini juga menegaskan bahwasanya manusia sama sekali tidak memiliki 

wewenang dalam penetapan sanksi maupun ganjaran58.  

 
58 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Volume 

2: Lentera Hati 2002) h. 596 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah analisis teks media dengan menggunakan metode 

semiotika Ferdinand De Saussure untuk mengetahui dan memahami lebih dalam 

peran perempuan dalam ruang publik pada film dokumenter Suster Apung. Tujuan 

dari analisis teks media adalah untuk memahami isi yang terkandung dalam teks 

media seperti film. Semiotika model Ferdinand De Saussure membagi tanda 

menjadi dua bagian, yaitu penanda atau signifier (bagian fisik) dan petanda atau 

signified (bagian konseptual). 

B.   Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan 

paradigme feminisme. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat 

mengkaji lebih dalam topik yang diteliti, melakukan observasi, menganalisis data 

yang berupa keterangan, menganalisis objek yang berupa kata-kata atau teks, 

tulisan, bahasa maupun gambar lalu kemudian diolah untuk mendukung penjelasan 

dalam analisis.  

C. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah film dokumenter “Suster Apung” 

yang disutradarai oleh Arfan Sabran dengan durasi 15 menit. Data yang 

dikumpulkan dari sumber tersebut lalu dipetakan menjadi dua bagian, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari objek penelitian, 

dalam hal ini film dokumenter “Suster Apung” yang di produksi pada tahun 

2006. 
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2. Data sekunder dibutuhkan dalam melengkapi data primer. Data sekunder 

merupakan data yang dikumpulkan melalui referensi dari sejumlah literatur 

pustaka seperti buku, jurnal, internet dan lain-lain yang memiliki kaitan 

dengan objek penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulam data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Arsip dokumen dilakukan sebagai tahap awal karena peneliti terlebih dahulu 

melakukan pengumpulan segala dokumen terkait dengan objek penelitian lalu 

di arsipkan lalu nantinya digunakan sebagai penunjang penelitian. 

2. Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan terhadap fenomena penelitian dengan tujuan peneliti dapat 

mendeskripsikan apa yang dipelajari dan makna kejadian apa yang dilihat 

dari perspektif peneliti pada objek yang diamati1. Observasi yang dilakukan 

dalam hal ini pada pemeran utama bernama Andi Rabiah pada film Suster 

Apung. 

3. Wawancara dilakukan untuk memeroleh data penunjang melalui penuturan 

dari informan dalam hal ini adalah praktisi. 

4. Riset kepustakaan dilakukan peneliti agar dapat menambah tambahan data 

dengan mengumpulkan literatur dari beberapa sumber yang akan digunakan 

seperti, buku, internet dan sebagainya yang memiliki hubungan atau 

keterkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat mengembangkan 

hasil penelitian. Data berupa file film dokumenter Suster Apung yang 

 
1 Cosmas Gatot Haryono, Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (CV Jejak: 2020) 

h. 79 
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merupakan objek penelitian ini diperoleh langsung dari sutradara film Arfan 

Sabran. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Di mana peneliti 

memberikan sumbangsi untuk memperoleh informasi dalam proses penelitian. 

Selain itu, pembimbing juga merupakan instrumen penelitian yang mengarahkan 

peneliti selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan instrumen yang 

digunakan peneliti dalam proses penelitian adalah laptop, buku, alat tulis, internet 

dan lain sebagainya yang dapat membantu penelitian ini. 

F. Teknik Analisis Data 

Pada proses penelitian ini, langkah yang dilakukan peneliti adalah pemilihan 

teks  dan gambar. Maka semua adegan yang ada dalam film dokumenter tersebut 

menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penerapan teknik pengolahan data adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan sumber data. 

b. Melakukan pengamatan dan mencermati setiap dialog dan adegan yang terdapat 

dalam film dokumenter “Suster Apung”. 

c. Memilih dan menetapkan data sesuai dengan fokus penelitian. 

d. Menggolongkan data sesuai dengan masalah yang diteliti. 

e. Melakukan analisis pada scene yang telah ditentukan menggunakan penanda 

(signifier) dan petanda (signified) Ferdinand De Saussure. 

f. Kemudian melakukan penarikan kesimpulan setelah semua data hasil penelitian 

dianalisis.
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BAB IV 

PERAN PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK PADA  

FILM SUSTER APUNG 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1.  Gambaran Umum Produksi Film Dokumenter “Suster Apung” 

Film dokumenter “Suster Apung” merupakan karya sutradara muda asal 

Sulawesi Selatan bernama Arfan Sabran dan dirilis pada tahun 2006. Film karya 

Arfan ini merupakan produk workshop Eagle Awards Documentary Competition 

yang diselenggarakan atas kerjasama antara InDocs dan MetroTV. Film ini telah 

mendapatkan beberapa penghargaan dari Kompetisi Eagle Award 2006 diantaranya 

film terbaik, film dengan sinematografi terbaik dan film favorit pemirsa. 

Gambar 4.1 Suster Apung 

(Sumber: Tangkapan Layar Film “Suster Apung”) 

Sutradara dalam film ini menampilkan aktivitas keseharian dari Andi 

Rabiah yang pada saat itu merupakan perawat yang memiliki tanggung jawab di 

beberapa pulau di Kabupaten Pangkep. Sutradara merasakan dan menyaksikan 

langsung keberanian dan tanggung jawab Andi Rabiah yang setiap harinya harus 
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berpindah-pindah demi kesehatan masyarakat pulau. Visualisasi dalam film ini 

disesuaikan dengan adegan yang ingin ditampilkan. Dengan artian, proses dalam 

pengambilan gambar selama produksi film ini dilakukan dengan kaidah-kaidah yang 

ada dalam perfilman.  

Setelah film “Suster Apung” rilis, banyak pihak yang ingin memberikan 

perhatiannya kepada Andi Rabiah. Uniknya, beberapa pihak tersebut berasal dari 

partai politik. Salah satunya partai PAN yang mengambil gambar Andi Rabiah dan 

menjadikannya komoditas politik1. Awalnya Andi Rabiah hanya mengira 

pengambilan gambar tersebut untuk keperluan iklan layanan masyarakat. Perhatian 

lainnya berasal dari pemerintahan yaitu, Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla. Pada 17 

Agustus 2016 yang lalu, Presiden Jokowi memberikan Andi Rabiah penghormatan 

dengan mengundangnya untuk datang menghadiri upacara kemerdekaan di istana. 

Kemudian Jusuf Kalla yang memberikan kapal sebagai bantuan transportasi sehari-

hari untuk Andi Rabiah2.  

Tabel 4.1 Struktur Produksi Film “Suster Apung” 

Judul Suster Apung 

Tahun Rilis Tahun 2006 

Durasi 15 Menit 

Genre Dokumenter 

Bahasa Indonesia 

Sutradara Arfan Sabran 

 
1 Koran Tempo, “Suster Apung Protes Iklan PAN”. Situs Resmi Koran Tempo. 

https://koran.tempo.co/read/nusa/139785/suster-apung-protes-iklan-pan diakses pada Rabu, 9 Februari 
2022, pukul 00.36 WITA   

2 IDN Times, “Andi Rabiah Suster Apung yang Rela Mengarungi Lautan Demi Membantu 

Sesama”. Situs Resmi IDN Times. https://www.idntimes.com/life/inspiration/wimala-nisitasari/andi-
rabiah-suster-apung-yang-rela-mengarungi-lautan-demi-membantu-sesama-c1c2/2 diakses pada Rabu, 
9 Februari 2022, pukul 00.46 WITA 

https://koran.tempo.co/read/nusa/139785/suster-apung-protes-iklan-pan
https://www.idntimes.com/life/inspiration/wimala-nisitasari/andi-rabiah-suster-apung-yang-rela-mengarungi-lautan-demi-membantu-sesama-c1c2/2
https://www.idntimes.com/life/inspiration/wimala-nisitasari/andi-rabiah-suster-apung-yang-rela-mengarungi-lautan-demi-membantu-sesama-c1c2/2
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Pemeran Utama Andi Rabiah 

Pengawas Program Andi F. Noya, Shanti C. Harmayn, 

Zakiah 

Juru Kamera Suharja Nasrun 

Editor Herman 

Audio Wahyu Tri Purnomo 

Sumber Data: Olahan Peneliti 2022 

2. Profil Sutradara 

Arfan Sabran merupakan sutradara yang lahir di Makassar pada 12 Oktober 

1981. Arfan merupakan sineas yang disegani dan seorang alumni program InDocs 

Indonesia. Film debutnya yaitu, “Suster Apung” tahun 2006 dan telah memenangkan 

beberapa penghargaan. Film yang dibuat Arfan memiliki estetika visual yang kuat 

dalam menyampaikan pesan, unik, dan penuh warna yang membuat khalayak dapat 

merasakan hubungan yang lebih personal dengan filmnya. Meski gelar yang di 

dapatkan Arfan di bidang Biologi, semangatnya dalam sinematografi membawanya 

ke dalam dunia produksi film dokumenter dan serius menggelutinya hingga lebih 

dari 15 tahun. 

Gambar 4.2 Arfan Sabran 
(Sumber: Instagram) 
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Film dokumenter dengan durasi panjang pertama yang di produksi Arfan 

adalah “The Flame (Bara)” ditayangkan perdana di Visions du Réel  festival film 

yang diadakan di Swiss pada 2021, kemudian DMZ International  Documentary Film 

Festival 2021 di Korea Selatan dan Singapore International Film Festival (SGIFF) 

2021. Arfan Sabran merupakan pendiri dari Rumah Ide Makassar dan memiliki 

tujuan untuk memberikan wadah dukungan bagi para sineas dan produser yang ingin 

berkontribusi dalam perkembangan industri film di Indonesia Timur. Arfan juga 

membangun jaringan melalui Jakarta International Film Festival dan Jaringan Film 

Independen Palu. Arfan juga memproduksi lebih banyak film dokumenter dengan 

dana dari berbagai organisasi dan donatur. Adapun daftar film  dokumenter yang 

telah di produksi Arfan Sabran antara lain3: 

a. Suster Apung tahun 2006 

b. Kara Lereina tahun 2008 

c. Sahabat di Perbatasan Pagi tahun 2009 

d. Paotere tahun 2009 

e. Puawang tahun 2010 

f. Cahaya Air Batang Uru tahun 2010 

g. Tadulako Mild tahun 2010 

h. Menambang di Piring Petani tahun 2010 

i. Senandung Ikan Baru tahun 2010 

j. Silent Blues Of The Ocean tahun 2016 

k. Rabiah & Mimi tahun 2021 

l. The Flame tahun 2021 

 
3 Docnet Southeast Asia, “Andi Arfan Sabran”.  Situs Resmi Docnet Southeast Asia. 

https://www.goethe.de/ins/id/lp/prj/dns/dfm/ind/ida/en9689113.htm diakses pada Rabu, 9 Februari 
2022, pukul 22.22 WITA 

https://www.goethe.de/ins/id/lp/prj/dns/dfm/ind/ida/en9689113.htm
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3. Profil Pemain Film “Suster Apung” 

Andi Rabiah merupakan sosok utama dalam film dokumenter ini. Rabiah 

lahir di Kabupaten Pangkep pada 29 Juni 1957 dan mengenal dunia medis dari 

didikan sang nenek. Sejak saat itulah Rabiah kemudian mulai memupuk cita-citanya 

menjadi seorang tenaga medis. 

Gambar 4.3 Andi Rabiah 
(Sumber: Idntimes.com) 

Demi tujuannya dalam menggapai cita-cita, setelah Andi Rabiah tamat 

SMP, Rabiah lalu melanjutkan pendidikannya ke Penjenang Kesehatan (PK) sekolah 

kesehatan setingkat SMU. Setelah dua tahun menimba ilmu, Rabiah kemudian 

diangkat menjadi pegawai negeri sipil di Puskesmas Liukang Tangaya, Pulau 

Saputan, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep. Sejak tahun 1990, 

Rabiah menyandang status janda karena kepergian suaminya. Sebelum meninggal, 

almarhum suaminya bekerja sebagai kepala puskesmas di Pulau Sapuka4.  

Pulau tempat Rabiah mengabdi merupakan pulau terpencil dan minim 

fasilitas penunjang kesehatan. Hal tersebut tentu menjadi kesulitan Rabiah dalam 

menjalani tugasnya. Bahkan untuk memperoleh obat yang dibutuhkan pasien, Rabiah 

 
4 Tokoh Indonesia, “Perjuangan Suster Apung”. Situs Resmi Tokoh Indonesia. 

https://tokoh.id/tokoh/direktori/perjuangan-suster-apung/ diakses pada Rabu, 9 Februari 2022, pukul 
02.06 WITA 

https://tokoh.id/tokoh/direktori/perjuangan-suster-apung/
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harus melakukan perjalanan jauh dan melintasi pulau demi pulau. Berbagai 

pengalaman telah dirasakan Rabiah dalam melakukan penanganan terhadap pasien-

pasiennya. Mulai dari bocornya perahu yang ditumpanginya hingga hancurnya 

perahu yang ditumpanginya akibat dihantam ombak5. Hal tersebut tidak dapat 

mematahkan semangatnya.  

4. Sinopsis Film Dokumenter “Suster Apung” 

Awal film ini dimulai dengan aktivitas Andi Rabiah sebagai perawat yang 

melakukan penanganan terhadap seorang anak yang mengalami gizi buruk. 

Kemudian Rabiah melanjutkan perjalanannya dengan kapal yang terombang-ambing 

dikarenakan ombak yang kuat. Di kapal, Rabiah bercerita tentang kesulitannya dalam 

melakukan penanganan terhadap pasien. Seperti, kesulitannya apabila pasien harus 

dirujuk dari pulau Sapuka ke Kabupaten Pangkep. Proses rujukannya adalah sebelum 

sampai ke Pangkep, Rabiah harus menempuh waktu 26 jam dan paling cepat 24 jam 

ke Paotere di Makassar, kemudian harus menempuh lagi perjalanan dengan mobil 

selama 3 jam ke Pangkep. Alasan mengapa pasien harus dirujuk ke Pangkep karena 

fasilitas yang dimiliki di pulau tersebut dan di pulau lainnya sangat minim. Rabiah 

sudah membuat perencanaannya sendiri agar sampai di kota nanti urusannya dapat 

segera selesai. Namun kenyataannya berbeda dengan apa yang ia harapkan. Dia 

mengeluhkan bahwa kurangnya tenaga kesehatan di pulau-pulau kecil di Pangkep. 

Ada 25 pulau yang harus ditangani dan hanya 12 orang yang bertugas di pulau 

tersebut. Rabiah sendiri harus menangani 10 pulau. 

Rabiah bercerita bahwa ia sudah mulai bertugas di pulau mulai dari tahun 

1978 hingga pada film ini diproduksi sekitar 29 tahun lamanya. Alasannya bekerja di 

 
5 Tokoh Indonesia, “Perjuangan Suster Apung”. Situs Resmi Tokoh Indonesia. 

https://tokoh.id/tokoh/direktori/perjuangan-suster-apung/ diakses pada Rabu, 9 Februari 2022, pukul 
02.20 WITA 

https://tokoh.id/tokoh/direktori/perjuangan-suster-apung/
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pulau karena rasa kasihannya terhadap masyarakat pulau yang sulit mendapatkan 

penanganan kesehatan. Namun, keluarganya banyak yang tidak setuju ia bekerja di 

pulau Sapuka dikarenakan anggapan keluarganya bahwa Almarhum suaminya 

meninggal karena  ilmu sihir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gambar 4.4 Peta Kepulauan Liukang Tangaya 

(Sumber: Buku Suster Apung) 

Kebanyakan  masyarakat pulau sebelum Rabiah datang, mereka hanya 

memercayai dukun atau ilmu sihir. Karena komitmennya yang begitu tinggi, maka ia 

tidak pernah bosan untuk mengedukasi masyarakat yang masih memercayai ilmu 

sihir tersebut. Rabiah pernah mendapatkan satu kasus penyakit yang sebelumnya ia 

belum pernah ia temui semasa ia pendidikan. Karena kepercayaan Rabiah dengan 

Tuhan, maka ia percaya bisa menangani penyakit tersebut. Pekerjaan tenaga medis ia 

pernah lakukan seperti dokter dan bidan dikarenakan apabila dia tidak melakukan 



59 

 

penanganan seperti bidan dan dokter, kemungkinan pasien tersebut tidak dapat 

tertolong. Keinginan dari keluarga pasienlah yang menginginkan Andi Rabiah untuk 

melakukan tindakan dan bersyukurnya, hingga film ini diproduksi, pasien yang ia 

tangani tersebut masih selamat.  

Pada 10 tahun yang lalu terjadi kasus penyakit diare yang peningkatannya 

tiba-tiba naik. Stok cairan di puskesmas berkurang dan ternyata cairan tersebut telah 

memasuki masa kadaluarsa. Karena kondisi pasien yang sangat parah, maka dengan 

terpaksa Rabiah memberikan cairan tersebut. Dengan izin Allah SWT., pasien 

tersebut dapat terselamatkan. Terkadang pasien yang mendatangi puskesmas umum 

yang berada di pulau Sapuka. Namun apabila kondisi pasien yang tidak 

memungkinkan untuk berangkat, maka perawatlah yang harus mendatanginya. 

Walaupun ombak yang tinggi menerjang kapal dan kondisi kapal yang tidak 

memungkinkan, perawat tidak merasa takut dan tetap ingin melanjutkan perjalanan 

bersama awak kapal lainnya.  Andi Rabiah juga rajin memberitahukan keadaanya ke 

Dinas Kesehatan dan tentunya mendapatkan tanggapan. Rabiah juga mengeluhkan 

alat komunikasi yang tidak lengkap hanya berjumlah satu buah. Rabiah juga tak lupa 

memberitahukan pasien yang dirawat di rumah untuk selalu melaporkan dan sesekali 

datang ke puskesmas terdekat. 

Seorang remaja perempuan menanyai Rabiah apakah ia dapat melanjutkan 

sekolahnya atau tidak. Rabiah lalu melanjutkan pembicaraan sembari memberi 

semangat. Rabiah kemudian bercerita tentang perbedaan Surat Keputusan (SK) dulu 

dan sekarang. Rabiah juga berharap bahwa apa yang ia lakukan selama ini di Pulau ia 

bekerja dapat terus maju dan berkembang. Harapan lain Rabiah adalah ia berharap 

pemerintah lebih memerhatikan atau memberikan sedikit insentif kepada tenaga 

medis yang bekerja di pulau terpencil.  
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B. Peran Perempuan dalam Ruang Publik pada Film Dokumenter Suster Apung 

Film dokumenter “Suster Apung” di dalamnya terdapat pesan-pesan yang 

kemudian akan diidentifikasi menjadi makna dan tanda-tanda yang hadir pada 

beberapa frames dalam scenes. Peneliti menguraikan tentang representasi peran 

perempuan dalam publik yang terdapat pada film dokumenter “Suster Apung” baik 

secara tanda maupun penanda dan petanda yang tersusun dalam beberapa scenes dari 

potongan gambar yang kemudian peneliti akan memberikan interpretasi makna.  

Film dokumenter “Suster Apung” menampilkan tentang peran Andi Rabiah 

yang menjadi tenaga kesehatan yaitu perawat. Bidang kesehatan merupakan salah 

satu hal yang sangat penting bagi studi feminis. Para kaum feminis menemukan 

kesenjangan antara hubungan perempuan dengan dunia medis. Kelompok feminis 

global mengangkat isu kesehatan perempuan dan memiliki dampak positif dari 

gerakan feminis tersebut yang bisa kita lihat bahwa semakin banyak perempuan yang 

dapat berkiprah di bidang kesehatan6. Pendekatan feminis dalam bidang kesehatan 

memandang bahwa kesehatan itu penting dan juga sebagai masalah bagi keadilan 

sosial seluruh umat manusia. Pekerjaan yang dilakukan Andi Rabiah dalam film ini 

merupakan bukti bahwa kemampuan perempuan sebenarnya sama dengan laki-laki 

Perempuan merupakan salah satu aset penting dalam berkembangnya suatu negara.  

Terdapat 13 scenes yang ada di dalam film ini. Kemudian peneliti telah 

memilah scenes yang termasuk pada representasi peran perempuan dalam ruang 

publik yang berjumlah 7 scenes. Adapun scenes yang diteliti pada film dokumenter 

“Suster Apung”  diuraikan dan dijelaskan dengan penanda (signifier) dan petanda 

(signified) telah ditentukan sebagai berikut: 

 
6 Jurnal Perempuan, “Perempuan dan Kesehatan”. Situs Resmi Jurnal Perempuan. 

https://www.jurnalperempuan.org/jp102-cjp diakses pada Rabu, 5 Maret 2022, pukul 00.54 WITA. 
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1. Scene A: Melakukan Pendampingan di luar Jam Kerja  

Scene A yang dimulai pada detik 00.39 sampai menit 02.04 dengan durasi 

01.23 menit memperlihatkan Andi Rabiah yang sedang melakukan pendampingan 

terrhadap pasien rujukan ke rumah sakit yang terletak di pusat kabupaten Pangkep.   

Tabel 4.2 Analisis Penanda dan Petanda Scene A 

Dialog/Suara/Teks Visual 

Andi Rabiah: “Betapa susahnya itu kita 
merujuk pasien ke 
Pangkep. Harus melalui 
Makassar dulu. 
Sedangkan perjalanan 
kita biasa menempuh 26 
jam, 24 jam paling cepat. 
Sedangkan turun lagi di 
Paotere ke Pangkep 
memakan waktu 3 jam. 
Nah, disitu kasian juga 
pasien-pasien dari pulau 
kalau misalnya di tempat 
rujukan kita itu tidak ada 
keluarganya biasa tidak 
tau jalan. Mau beli obat 
saja tidak tau. Siapa tau 
butuh darah tidak tau 
pergi beli. Jadi kita 
terpaksa petugas itu, kita 
merujuk. Kita antar dari 
pulau Sapuka itu diantar 
lagi kembali sampai 
selesai urusannya sampai 
kita pulang.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5 Shot I 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.6 Shot II 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 
 

 
 

Penanda (Signifier) 

Andi Rabiah berada di dalam kapal dan sedang memeriksa seorang anak 
yang berbaring. Sembari Rabiah bercerita tentang kesulitan apabila pasien harus 
dirujuk ke kota yang memakan durasi perjalanan yang lama. Kemudian terlihat 
penumpang kapal yang sedang berbaring.  
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Petanda (Signified) 

Rabiah mendampingi pasien bukan tanpa alasan, melainkan karena rasa 
kasihan apabila pasien tidak tahu bagaimana proses administrasi yang akan 
dilakukannya nanti saat tiba. Selama di kapal, Rabiah juga mengecek kondisi anak 
yang sedang berbaring dengan tujuan untuk memastikan kondisinya baik-baik saja 
selama perjalanan yang lama. Setelah melakukan hal tersebut, Rabiah kemudian 
berbaring istirahat dikarenakan durasi perjalanan yang sangat lama hingga 26 jam. 
Hal ini tentu dilakukan di luar jam kerja, belum lagi proses pemulihan pasien bisa 
berhari-hari dan setelah itu Rabiah dapat kembali ke pulau.  

Sepanjang scene A berjalan, Andi Rabiah menceritakan tentang panjangnya 

proses rujukan ketika pasien diharuskan berobat ke tempat yang lebih lengkap alat 

kesehatannya di daerah perkotaan. Perjalanan ke kota memakan waktu dan biaya 

yang banyak, sekitar 24 hingga 26 jam perjalanan dengan menggunakan 2 jenis 

transportasi yaitu kapal dan angkutan umum. Pada dasarnya para tenaga kesehatan 

telah diberikan jadwal untuk melakukan penanganan terhadap pasien, biasanya 

dilakukan dari pagi hari hingga menjelang sore atau paling lambat memasuki waktu 

malam. Namun keinginan Rabiah untuk terus menemani pasiennya merupakan sikap 

iba yang muncul dari dalam dirinya. Keseriusan Rabiah dalam upaya membantu 

kesembuhan pasien benar-benar diperlihatkan dalam scene ini yang berada pada 

kalimat: 

”disitu kasian juga pasien-pasien dari pulau kalau misalnya di tempat rujukan 
kita itu tidak ada keluarganya biasa tidak tau jalan. Mau beli obat saja tidak tau. 
Siapa tau butuh darah tidak tau pergi beli.” 

Rabiah dalam hal ini merasa kasian karena proses administrasi yang sulit dan pasien 

atau kerabatnya tidak mengetahui sama sekali proses yang terjadi saat tiba di rumah 

sakit nanti. Ketika membutuhkan darah, mereka juga tidak mengetahui jalan-jalan 

yang berada di kabupaten yang akan berdampak pada durasi pertolongan. Karena hal 

tersebut, maka Rabiah tidak ingin pasiennya melakukan pengobatan di kota hanya 
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sia-sia saja. Perilaku yang dilakukan Rabiah merupakan perilaku baik yang 

dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 124 yang berbunyi 

لِ  مِنَ  يَّع مَل   وَمَن   مِن   وَهُوَ  انُ ثٰى اوَ   ذكََر   مِن   حٰتِ الصّٰ ىِٕكَ  مُؤ 
ٰۤ
نَ  فاَوُلٰ  ال جَنَّةَ  يَد خُلوُ 

نَ  وَلَا  لمَُو  نقَِي رًا  يظُ   

Terjemahnya: 
“Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun 
perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk kedalam surga 
dan mereka tidak dizalimi sedikit pun”7.  

Dijelaskan bahwa tidak ada sedikitipun pembeda dalam ganjaran melakukan 

kebaikan, baik itu perempuan maupun laki-laki. Rabiah pun melakukan ini di luar 

dari jam kerja karena prosesnya yang dapat memakan waktu berhari-hari sampai 

pasiennya sembuh. 

Masih ada stereotip yang ada di masyarakat masih melihat bahwa 

perempuan tidak lebih kuat dan berani dari laki-laki, belum lagi ketika melihat umur 

yang sudah tua. Namun pada scene ini diperlihatkan bahwa sebagai perempuan 

dengan umur yang tidak muda lagi, Andi Rabiah masih semangat untuk melayani 

masyarakat pulaunya di bidang kesehatan. Lamanya perjalanan tidak bisa 

menghentikannya untuk bekerja. Kesulitan akses juga tidak membuatnya lelah untuk 

menjalankan tugasnya. Sosok perempuan dalam bidang kesehatan dianggap fleksibel 

dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Karena pada dasarnya perempuan 

menggunakan hatinya untuk melakukan pekerjaan dalam bentuk pelayanan. Pada 

scene ini juga diperlihatkan bagaimana tanggung jawab yang dilakukan Rabiah 

hingga pasiennya mendapatkan penanganan yang serius. Kemampuannya juga dapat 

melihat pasien mana yang perlu di prioritaskan dari segi kondisi dan perawatan 

seperti apa yang harus diberikan guna kesembuhan pasiennya. Sikap positif dari 

 
7 Tim Shahih, Al-Qur’an: Terjemah dan Transliterasi Tajwid Warna (Shahih) h. 98 
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masyarakat sekitar menjadi bentuk dukungan terhadap perawat khususnya 

perempuan dalam melaksanakan kewajibannya untuku melayani.  

2. Scene B: Rela Berkorban Demi Keluarga 

Scene B yang dimulai pada menit 03.18 sampai 03.56 dengan durasi 00.38 

detik memperlihatkan Andi Rabiah yang akan meninggalkan keluarganya dan 

dibantu oleh anaknya mengangkat barang keperluannya. 

Tabel 4.3 Analisis Penanda dan Petanda Scene B 

Dialog/Suara/Teks Visual 

Andi Rabiah: “Saya, lama bertugas di 
pulau tepatnya tanggal 
10 Agustus 1978 sampai 
sekarang. Jadi, mungkin 
masih 29. Saya tidak tau 
itu, kenapa saya memang 
nekat mau liat pulau. 
Saya lebih suka naik 
perahu. Saya kasihan 
juga sama masyarakat. 
Saya bilang, karena 
keluarga semua sudah 
tidak ada yang setuju 
kalau saya misalnya 
masih tugas di Sapuka. 
Karena pikirannya suami 
saya itu meninggal 
karena di guna-gunai 
orang.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.7 Shot I 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.8 Shot II 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gambar 4.9 Shot III 

Sumber: Screenshot Film 
“Suster Apung” 

Penanda (Signifier) 
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Andi Rabiah keluar rumah dengan menjinjing tasnya. Beberapa orang 
bersandar di depan rumah.  

Petanda (Signified) 

Andi Rabiah keluar rumah dan akan segera pergi ke pulau untuk 
melanjutkan tugasnya.  Kemudian keluarga Andi Rabiah menyaksikannya pergi 
bertugas. Terlihat anak laki-lakinya yang menunjukkan ekspresi datar yang 
menandakan bahwa dia harus tegar. Keinginan Rabiah bekerja di pulau karena rasa 
iba yang muncul dalam dirinya.  

Pada scene B Andi Rabiah menceritakan berapa lama dia sudah bekerja di 

pulau dan kecemasan keluarganya yang tidak menyetujui Rabiah bekerja di pulau. 

Sebagai seorang ibu, Rabiah rela mencari nafkah dengan jauh dari keluarga agar 

kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. Petanda pada scene terletak pada dialog 

yang mengatakan 

“Saya tidak tau itu, kenapa saya memang nekat mau liat pulau. Saya lebih suka 

naik perahu. Saya kasihan juga sama masyarakat. Saya bilang, karena keluarga 
semua sudah tidak ada yang setuju kalau saya misalnya masih tugas di Sapuka” 

Rasa iba yang muncul dari dalam diri Rabiah merupakan alasannya ingin 

bekerja di pulau. Rasa kasihan yang muncul pada Rabiah menjadi bentuk alasan 

tambahan yang kuat dalam keinginannya bekerja di pulau. Rabiah menjadi orangtua 

tunggal karena ditinggal mati oleh suaminya. Keluarganya beranggapan bahwa 

suaminya terkena ilmu mistis. Ini menunjukkan kekuatan seorang perempuan yang 

rela bekerja di tempat yang jauh dan sekaligus menggantikan sosok ayah dalam 

mencari nafkah. Pada masa Nabi Muhammad SAW., istrinya Khadijah merupakan 

sosok perempuan pekerja dan sebagian pendapatannya digunakan untuk penunjang 

dakwah. Karena dalam Islam tidak ada aturan yang mengharuskan perempuan 

terkurung dalam rumah dan pandangan ini tidak sesuai dengan syariat Islam 

Dengan adanya kesadaran tentang kesetaraan gender yang semakin maju, 

kondisi yang dialami Rabiah dalam menggantikan posisi mendiang suaminya sebagai 
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pencari nafkah ini tidak membuat Rabiah ketakutan bekerja di ruang publik atau 

tidak khawatir akan mendapatkan penolakan. Potensi yang dimiliki perempuan dan 

laki-laki adalah sama. Kesadaran masyarakat akan kesetaraan dan penerimaan 

perempuan yang bekerja sebagai tenaga kesehatan menjadi bentuk dukungan Rabiah 

untuk tetap meneruskan karirnya. 

3. Scene C: Berjuang Melawan Mitos di Masyarakat 

Scene C yang dimulai pada menit 04.44 sampai 05.11 dengan durasi 01.07 

menit memperlihatkan aktivitas Andi Rabiah yang mengunjungi pulau dengan 

sampan untuk mengedukasi. 

Tabel 4.4 Analisis Penanda dan Petanda Scene D 

Dialog/Suara/Teks Visual 

Andi Rabiah: “Waktu pertama datang, 
ini orang belum kenal 
kesehatan. Masih 
percaya sekali sama 
dukun. Masa saya 
dijemput dari sapuka 
naik sampan. Baru 
sampaika disana, orang 
itu tidak mau diobati 
dengan saya. Apa mau 
saya bilang?! Tapi 
akhirnya saya tidak 
bosan-bosan. Akhirnya 
saya perkenalkan terus 
pekerjaan saya. 
Akhirnya lama kelamaan 
orang percaya sama 
kita.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.10 Shot I 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gambar 4.11 Shot II 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 
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Gambar 4.12 Shot III 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 

Penanda (Signifier) 

Rabiah menceritakan kesulitannya dalam mengedukasi masyarakat 
setempat. 

Petanda (Signified) 

Andi Rabiah sulit mengedukasi masyarakat setempat karena mereka masih 
memercayai animisme pada awal ia bekerja di pulau. Belum lagi eksistensi dukun 
yang masih menguasai daerah tersebut. Kepercayaan merupakan hal yang sulit 
dibangun oleh manusia. Beberapa hal dapat dilakukan agar kepercayaan dapat 
meningkat seperti, membantu, persuasif, dan edukasi dengan menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami. Proses edukasi ini juga memakan waktu yang tidak singkat. 

Pada scene C diperlihatkan bahwa hanya Rabiah yang merupakan 

penumpang perempuan satu-satunya yang akan menyeberangi pulau dengan sampan 

dikarenakan posisi karang yang dekat dengan permukaan. Apabila dipaksakan 

menggunakan kapal, maka karang tersebut dapat mengenai bagian dasar kapal yang 

digunakan. Terlihat juga jarak yang jauh pada gambar diatas dikarenakan semua 

objek terlihat kecil dan saling memiliki jarak. Petanda pada scene ini berada ketika 

Rabiah bercerita tentang kesulitan yang dihadapinya ketika dia mengedukasi 

masyarakat setempat tentang kepedulian akan kesehatan. Kesulitannya berada ketika 

masyarakat hanya memercayai dukun atau sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan 

hal mistis. Namun hal tersebut tidak mengurungkan niat Rabiah untuk tetap 

mengedukasi. Rabiah melakukannya dengan tidak bosan dan tentu dengan tujuan 

agar masyarakat lebih peduli tentang kesehatannya. 

Perjuangan mengedukasi masyarakat yang dilakukan Andi Rabiah pada 

masa itu memiliki kemiripan dengan kegiatan Nabi Muhammad SAW. pada masa 
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beliau memperkenalkan Islam. Kemiripannya terletak diawal yakni terjadi 

penolakan. Penolakan tersebut bukan menjadi alasan untuk berhenti dalam 

menyampaikan hal-hal baik. Keberanian Andi Rabiah sebagai perempuan pada scene 

ini juga diperlihatkan dengan keinginannya menggunakan sampan yang dibantu oleh 

penumpang kapal lainnya. Aktivitas menggunakan sampan biasanya hanya dilakukan 

oleh laki-laki karena berbagai risiko dapat terjadi. Jarak yang jauh dengan 

menggunakan alat transportasi kecil seperti sampan ini dapat menimbulkan risiko 

seperti, terkena guncangan ombak, sampan terbalik, dan belum lagi jika penumpang 

tidak dapat berenang maka bisa tenggelam. Namun risiko tersebut tidak membuat 

Rabiah untuk takut. Perbedaan biologis tidak memiliki pengaruh terhadap sikap 

berani manusia.  

4. Scene D: Menjalankan Peran Ganda 

Scene D dimulai pada menit 05.37 sampai 07.32 dengan durasi 03.15 menit 

memperlihatkan Andi Rabiah yang sedang menceritakan peran ganda yang ia 

lakukan. 

Tabel 4.5 Analisis Penanda dan Petanda Scene D 

Dialog/Suara/Teks Visual 

 
Andi Rabiah: “Terkadang ada suatu 

penyakit, jangankan saya 
pernah tangani kasus 
seperti itu. Melihat saja 
waktu dulu-dulu waktu 
masih pendidikan tidak 
pernah saya lihat seperti 
itu. Tapi atas petunjuk 
tuhan. Atas bantuannya 
tuhan barangkali, karena 
biar di buku-buku biasa 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.13 Shot I 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 
 



69 

 

saya baca itu buku 
kebidanan. Karena saya 
bukan bidan. Tapi 
pekerjaannya bidan juga 
saya ambil, pekerjaannya 
dokter juga saya ambil. 
Karena kenapa? Kalo 
saya tidak berbuat seperti 
itu, satu saja yang dia 
tunggu orang. Kalo saya 
tindaki, berarti masih ada 
ditunggu. Apakah dia 
masih hidup? Masih 
panjang umur? Apakah 
dia mati? Kalo saya tidak 
berbuat, mungkin saja 
dia meninggal. Atau 
hampir pastikanlah kalo 
dia meninggal. 
Sebenarnya kalau di 
pikir, saya bisa kena 
malpraktek. Tapi karena 
orang disana itu ikhlas. 
Ikhlas betul keluarganya 
diserahkan sama saya. 
Apapun yang terjadi, 
karena saya sudah bilang. 
Ini di luar kewenangan 
saya, seharusnya dirujuk 
ke Makassar, dirujuk ke 
sumbawa, dirujuk ke 
lombok. Tapi mereka 
bilang, apapun yang 
terjadi itu saya serahkan 
ke Yang Maha Kuasa.” 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.14 Shot II 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.15 Shot III 

Sumber: Screenshot Film 
“Suster Apung” 

Penanda (Signifier) 

Andi Rabiah belum pernah menemukan penyakit yang ia ceritakan. Peran 
bidan dan dokter juga diambilnya. 

Petanda (Signified) 

Dengan kondisi yang cukup berbahaya, Rabiah dengan terpaksa 
mengambil peran dokter dan bidan. Apabila ia tidak mengambil tindakan, maka 
pasien tersebut dapat dipastikan tidak selamat. Permintaan kerabat pasien yang 
berpegang teguh kepada ketentuan tuhan memaksa untuk Rabiah mengambil 
tindakan. Maka hal tersebut menjadi alasan rabiah mengambil peran yang bukan 
bagiannya.  
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Andi Rabiah mengambil risiko dengan menjalankan peran ganda dalam 

bidang kesehatan, yaitu Dokter dan Bidan. Petanda pada scene ini berada pada 

perkataan Rabiah  
“pekerjaannya bidan juga saya ambil, pekerjaannya dokter juga saya ambil. 
Karena kenapa? Kalo saya tidak berbuat seperti itu, satu saja yang dia tunggu 
orang. Kalo saya tindaki, berarti masih ada ditunggu” 

Yang menunjukkan seberapa beraninya mengambil risiko dalam menjalankan profesi 

dan risiko dalam melakukan tindakan yang dapat berakibat pada nyawa pasiennya. 

Peran tersebut diambilnya dikarenakan kondisi dan permintaan kerabat pasien. 

Kerabat pasien memercayai bahwa semua tindakan yang dilakukan Rabiah sudah 

menjadi ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Peran ganda yang dilakukan Rabiah 

diatas merupakan keharusan yang sudah dipaksakan oleh kerabat keluarga. Risiko 

besar diambilnya demi keselamatan pasien. Percaya atas ketetapan tuhan merupakan 

bentuk kesetiaan umat kepada agamanya.  

Rabiah dalam hal ini merupakan sosok perempuan yang berani mengambil 

tanggung jawab yang besar. Karena Rabiah sebagai seorang perempuan yang 

kemampuannya dalam menangani pasien sudah mendapat kepercayaan lebih. 

Kepercayaan masyarakat kepada Rabiah inilah yang merupakan contoh kesetaraan 

gender yang sudah diterapkan masyarakat setempat. Di mana masyarakat sudah 

dapat menerima sosok perempuan dalam mengambil tindakan berat yang memiliki 

risiko tinggi dan memberikan tanggung jawab yang luar biasa. Tidak adanya 

diskriminasi yang dapat menngganggu berjalannya profesi sesuai dengan semestinya. 

5. Scene E: Mengambil Tindakan Berisiko Tinggi 

Scene E dimulai pada menit 07.42 sampai 08.23 dengan durasi 00.41 detik 

memperlihatkan Andi Rabiah yang menceritakan pengalamannya dalam melakukan 

tindakan yang berisiko tinggi.  
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Tabel 4.6 Analisis Penanda dan Petanda Scene E 

Dialog/Suara/Teks Visual 

Andi Rabiah: “Pernah terjadi pak, pada 
waktu itu tiba-tiba diare 
begitu meningkat 
kasusnya. Stok cairan di 
Puskesmas berkurang. Itu 
cairan sebenarnya sudah 
expired. Jadi terpaksa, 
karena ada itu yang parah 
sekali sudah tidak sadar. 
Jadi saya pikir, kalau 
saya tidak infus ini jelas 
mati. Kalau saya infus, 
berarti masih ada yang 
bisa saya tunggu. Tapi 
alhamdulillah saya infus, 
sampai sekarang itu ibu 
barangkali lebih 10 
tahunmi sekarang 
kejadiannya itu ibu masih 
hidup.” 

(iringan musik tradisional) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.16 Shot I 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.17 Shot II 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.18 Shot III 

Sumber: Screenshot Film 
“Suster Apung” 

Penanda (Signifier) 

Andi Rabiah bercerita tentang penyakit diare yang tiba-tiba merebak. 

Petanda (Signified) 

Ekspresi serius yang diperlihatkan Rabiah sambil bercerita tentang 
penyakit diare yang tiba-tiba merebak. Rabiah merasa bersyukur karena bisa 
menyelamatkan nyawa orang yang hampir tidak bisa tertolong dengan cairan infus 
yang sudah kadaluarsa. Sikap optimis Rabiah membuatnya dapat menangani 
pasien tersebut dan tidak lupa mengucapkan kata syukur. 
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Pada scene E Andi Rabiah menceritakan tentang kejadian luar biasa yang ia 

lakukan tentang penanganan pasien dengan menggunakan cairan infus yang telah 

kadaluarsa. Kejadian berisiko tinggi ini berani dilakukannya karena sikap optimis 

yang dimilikinya bahwa pasien tersebut bisa sembuh. Perkataan Rabiah yang 

bermakna optimis adalah  
“Jadi terpaksa, karena ada itu yang parah sekali sudah tidak sadar. Jadi saya 

pikir, kalau saya tidak infus ini jelas mati. Kalau saya infus, berarti masih ada 
yang bisa saya tunggu”. 

Rabiah melakukan penanganan ini merupakan bentuk kepercayaannya terhadap 

Allah SWT. yang dapat memberikan pertolongan dan sikap optimis dalam 

menjalankan sesuatu yang bersifat positif. Karena semua bentuk kebaikan berasal 

dari Allah SWT. Rabiah juga tidak lupa mengucapkan rasa bersyukur dengan 

mengucapkan kalimat tahmid.  

Sikap optimis bisa dengan mudah diterapkan apabila dalam diri manusia 

memiliki sifat atau perilaku yang menjurus ke hal positif. Optimis tidak muncul 

dengan sendirinya, harus mulai dibiasakan sejak manusia mulai berpikir. Karena 

optimis merupakan bentuk pengharapan yang baik dalam mengerjakan sesuatu. 

Bersikap optimis dapat berdampak pada masa depan dan selalu memiliki pandangan 

yang baik di setiap perkara yang sedang terjadi. Memperjuangkan sesuatu demi hasil 

akhir yang baik juga merupakan harapan yang diinginkan para perempuan dan 

feminis. Karena dari sikap optimis dapat menghasilkan keberhasilan yang 

diinginkan. Ketika keberhasilannya tercapai, maka pada waktu itu juga tidak lupa 

untuk mengucapkan syukur. 

6. Scene F: Diskusi Berbeda Gender Tentang Fasilitas Kesehatan 

Scene F dimulai pada menit 10.13 sampai 10.28 dengan durasi 00.15 detik 

memperlihatkan Andi Rabiah dan beberapa rekan kerjanya sedang berdiskusi. 
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Tabel 4.7 Analisis Penanda dan Petanda Scene F 

Dialog/Suara/Teks Visual 

Pegawai pria: “Saya kira dulu pernah 
ada pembagian HT, 
bagaimana itu? Atas 
nama kepulauan? 

Andi Rabiah: “Pernah ada HT, kita 
dapat disini cuma satu. 
Itupun belum ada 
antennya” 

Pegawai pria:“Tapi kalau Cuma satu, 
mau di apa juga? Tidak 
bisa komunikasi sama 
teman” 

Andi Rabiah: “mau di apa juga.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.19 Shot I 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.20 Shot II 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 

Penanda (Signifier) 

Membahas tentang pengadaan HT (Handy Talky) di kepulauan di mana 
Rabiah bertugas bersama enam orang tenaga kesehatan dengan posisi duduk saling 
berhadapan. 

Petanda (Signified) 

Rabiah dan beberapa pegawai lainnya melakukan diskusi yang prosesnya 
dua arah dan menerlibatkan dua gender yang berbeda. Terlihat dari pegawai pria 
yang bertanya kepada Rabiah, kemudian Rabiah pun menjawabnya. 

Diskusi yang dilakukan dalam scene ini berlokasi di Puskesmas Sapuka, 

Kecamatan Liukang Tangayya, Kabupaten Pangkep. Alat komunikasi yang menjadi 

pembahasan Rabiah dan teman-temannya merupakan alat komunikasi genggam yang 

dapat menghubungkan dua pengguna atau lebih dengan mengandalkan gelombang 

radio. Petanda yang ada pada scene ini terdapat pada dialog diskusinya yang dua 
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arah, mereka mengeluhkan fasilitas komunikasi ini tidak dapat digunakan karena 

komponennya yang tidak lengkap. Hal tersebut yang dijadikan peneliti sebagai 

kesimpulan pada scene ini yang memperlihatkan bentuk kesetaraan. 

Cara pandang lama tentang perempuan yang hanya bisa mengurusi rumah 

tangga, budaya tradisional dan patriarki sangat tidak relevan lagi di masa sekarang 

ini. Apabila budaya tersebut masih digunakan, maka dapat menghambat 

perkembangan sosial yang ada di masyarakat dan menghambat kemajuan negara 

dalam hal berpikir. Mendapatkan kesempatan dalam mengeluarkan pendapat 

merupakan bagian dari tujuan feminisme. Di mana pendapat yang dikeluarkan 

diterima dan menjadi bahan pembahasan selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa 

kemampuan perempuan tidak hanya dilihat dari segi kekuatan fisiknya saja, namun 

dari cara mereka berpikir kritis tentang kebijakan yang ada. 

7. Scene G: Pelopor untuk Perempuan Lain 

Scene G dimulai pada menit 12.52 sampai 12.59 dengan durasi 00.07 

memperlihatkan Rabiah yang melakukan pembicaraan di depan rumah.  

Tabel 4.8 Makna Penanda dan Petanda Scene G 

Dialog/Suara/Teks Visual 

Remaja Perempuan: “Saya nanti itu 
puang bisaja 
sekolah?” 

Andi Rabiah: “Kenapa tidak? 
Sebenarnya harus 
semua sekolah 
orang, harus D3 
semuapi.” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.21 Shot I 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 
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Gambar 4.22 Shot II 
Sumber: Screenshot Film 

“Suster Apung” 
 

Penanda (Signifier) 

Andi Rabiah dan remaja perempuan sedang berbicara di depan rumah pada 
malam hari. 

Petanda (Signified) 

Rabiah memberikan semangat kepada remaja perempuan tersebut untuk 
harus melanjutkan pendidikannya agar menjadi perawat yang ia cita-citakan. Yang 
dilakukan Rabiah adalah hal kecil yang dapat berdampak besar apabila remaja 
tersebut benar-benar melakukan apa yang Rabiah katakan.   

Pada scene ini, Rabiah mengunjungi seorang remaja yang tinggal sendirian. 

Remaja tersebut menyambut kedatangan Rabiah pada pukul 1 pagi dan lalu 

melangsungkan pembicaraannya di depan rumah remaja tersebut. Rabiah melakukan 

kunjungan tengah malam karena keesokan paginya ada agenda yang harus 

dilakukannya. Penanda pada scene ini berada di perkataan Rabiah yang mengatakan 

“Kenapa tidak?” yang diucapkannya secara lantang. Hal tersebut merupakan penanda 

yang menimbulkan makna tegas dan juga berarti memberi semangat kepada remaja 

perempuan tersebut. 

Menguatkan sesama manusia merupakan bentuk kemanusiaan yang 

dijunjung tinggi dalam feminisme. Baik itu perempuan menguatkan laki, laki-laki 

menguatkan perempuan, perempuan menguatkan sesama perempuan, dan juga laki-

laki menguatkan laki-laki merupakan bentuk kesetaraan yang saat ini sering dijumpai 
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dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Walaupun tidak semua orang di dalam 

masyarakat yang masih tidak memahami kesetaaran, yang di mana mereka tidak 

mengutamakan pendidikan dan masih melihat bahwa perempuan harusnya bekerja di 

rumah saja membantu mengurus rumah tangga. Di scene ini, kalimat penguatan yang 

disampaikan Rabiah memiliki makna yang tegas dalam menyetujui pertanyaan 

remaja tersebut.  

Menyemangati perempuan, memberikannya ruang untuk bertukar pikiran 

dan pendapat sangat erat kaitannya dengan apa yang dilakukan feminis. Pilihan 

seorang perempuan atau laki-laki pada dasarnya tidak boleh diatur oleh siapapun. 

Baik pilihan tentang pendidikan, maupun pilihan untuk berkarir. Feminisme tidak 

hanya mengutamakan dan tidak sekedar berjuang untuk kaum perempuan, juga untuk 

semua kesetaraan umat manusia. Stereotip tentang lemahnya dan ketidakmampuan 

harus dihindari oleh setiap kaum perempuan itu sendiri, dalam artian hal tersebut 

harus dimulai oleh diri sendiri. Dipandang sebelah mata akan kemampuan yang 

dimiliki sebaiknya tidak perlu dipedulikan. Manusia merupakan makhluk yang dapat 

melakukan komunikasi dengan berbagai cara dan dengan komunikasi juga berbagai 

relasi dapat ditemukan untuk mengolah kemampuan. Karena kemampuan yang 

dimiliki oleh manusia tidak stagnan, selama manusia itu terus mencari lingkungan 

baru yang sehat dan kaya akan kompetensi baru, dan belajar hal-hal baru yang positif 

maka manusia tersebut dapat berkembang kemampuannya. Kemampuan yang bagus 

akan membentuk pribadi yang luar biasa di ruang privat maupun publik. 

Setelah melakukan analisis pada seluruh scenes, maka terdapat beberapa 

representasi peran perempuan dalam ruang publik pada film dokumenter “Suster 

Apung”. Pertama, Andi Rabiah melakukan pendampingan di luar jam kerja. Pada 

dasarnya setiap instansi memiliki jam kerjanya masing-masing, yaitu 7-8 jam per 
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hari. Namun, yang dilakukan Rabiah merupakan keinginannya sendiri agar pasiennya 

mendapatkan penanganan yang layak. Kedua, Andi Rabiah rela berkorban demi 

keluarganya. Rabiah meninggalkan keluarganya karena peduli dengan kesehatan 

masyarakat pulau dan juga ia menjadi pengganti suaminya yang telah tiada yang 

merupakan pemberi nafkah utama. Ketiga, Andi Rabiah berjuang melawan mitos di 

masyarakat. Tidak mudah melakukan edukasi di tempat yang masih memercayai hal 

mistis. Sosok Rabiah merupakan perempuan yang berani dan bersungguh-sungguh 

dalam melaksanakan tugas. Sesulit apapun prosesnya, Rabiah tidak akan mundur. 

Keempat, Andi Rabiah menjalankan peran ganda. Peran ganda yang dilakukannya 

adalah menjadi dokter dan bidan. Rabiah melakukan itu bukan tanpa alasan, 

melainkan kerabat pasien yang memintanya untuk melakukan tindakan yang berada 

di luar wewenangnya. Kelima, Andi Rabiah mengambil tindakan berisiko tinggi. 

Penyakit diare yang merebak begitu cepat membuat Rabiah harus melakukan 

tindakan. Tindakan tersebut adalah menggunakan fasilitas pengobatan yang ada 

seperti cairan infus yang sudah kadaluarsa kepada pasien yang kondisinya hampir 

tidak tertolong. Keenam, Andi Rabiah melakukan diskusi berbeda gender tentang 

fasilitas komunikasi. Diskusi yang ia lakukan berjumlah enam orang dengan masing-

masing tiga gender yang berbeda. Dominasi dalam diskusi biasanya dilakukan oleh 

laki-laki, namun berbeda dengan diskusi yang dilakukan Rabiah dan kerabat 

kerjanya. Terdapat komunikasi dua arah dalam proses diskusinya. Tentu hal tersebut 

memperlihatkan kesetaraan dalam mengemukakan pendapat. Ketujuh, Andi Rabiah 

menjadi pelopor untuk perempuan lain. Rabiah memberikan penontonnya contoh 

yang baik dalam menyemangati sesama perempuan dalam hal pendidikan. Karena di 

masa sekarang, pendidikan merupakan hal yang krusial yang berdampak pada masa 

depan setiap manusia. 



78 

 

C. Film Dokumenter “Suster Apung” terhadap Realitas Masyarakat 

Sutradara beserta tim produksinya mengemas film ini menjadi suatu sumber 

pengetahuan yang baru bagi penonton. Karena di dalam film ini diceritakan tentang 

berbagai aspek mulai dari pelayanan kesehatan, jauhnya jarak dari pulau ke pulau, 

dan berbagai moda transportasi (kapal, sampan, angkutan umum) dalam melakukan 

perpindahan tempat. Tidak seperti di kota, aktivitas yang dilakukan Rabiah selama ia 

bekerja di pulau memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi. Pelayanan 

kesehatan di kota tentu dengan mudah ditemui karena jarak yang relatif dekat dan 

penggunaan transportasi yang cukup murah karena adanya angkutan umum yang 

beroprasi. Lain halnya dengan di pulau yang hanya menggunakan kapal atau sampan 

untuk berpindah dari pulau satu ke pulau lainnya. Karena dalam satu pulau biasanya 

hanya memiliki satu Puskesmas atau bahkan hanya memiliki Pustu (Puskesmas 

Pembantu) yang tentunya terbatas oleh alat penunjang kesehatan. Hal tersebut 

memperlihatkan kesenjangan antara fasilitas di kota dan di pulau. Diperlihatkan pada 

adegan Rabiah yang melakukan rujukan di pusat kabupaten Pangkep dengan durasi 

perjalanan 26 jam lamanya. 

Kesenjangan yang diperlihatkan melalui adegan-adegan dan dialog yang 

disampaikan Rabiah merupakan bentuk pesan yang disampaikan kepada penonton 

sebagai bentuk informasi baru. Peneliti juga melakukan wawancara via telepon dan 

pesan whatsapp dengan sutradara “Suster Apung” yakni Arfan Sabran untuk 

mengetahui pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam film ini 
“Pesan dalam film Suster Apung adalah sebagai negara kepulauan terbesar di 
dunia, kita perlu tetap memperhatikan hak layanan kesehatan yang baik untuk 
masyarakat di pulau-pulau terpencil”8. 

 
8 Arfan Sabran, Wawancara, 28 Januari 2022. 
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Sutradara ingin mengangkat isu-isu tentang tenaga kesehatan yang di daerah 

kepulauan yang masih mendapatkan fasilitas yang minim, sehingga perlu lebih di 

perhatikan lagi oleh pemerintah kabupaten setempat. Kesenjangan yang terjadi tidak 

mengurung niat Rabiah untuk tetap peduli dengan masyarakat di tempatnya bekerja. 

Setelah film dokumenter ini di produksi, banyak kalangan pejabat yang 

mulai memerlihatkan kepeduliannya kepada Andi Rabiah. Beberapa kejadian 

menarik terjadi setelah film ini rilis. Andi Rabiah diincar banyak pihak untuk 

ditawari bantuan, iklan produk komersial, dan didekati oleh partai politik. Arfan 

Sabran mengatakan “Ibu Rabiah bilang, ada beberapa partai yang meminta dia ke 

Jakarta” dalam perbincangannya dengan detikcom9. Kejadian lainnya adalah ketika 

Rabiah dimintai oleh Sutrisno bachir untuk hadir dalam iklan layanan masyarakat 

yang akan dibuatnya. Namun penggunaan adegan Rabiah sebagai perawat tidak 

dipergunakan untuk iklan layanan masyarakat, melainkan iklan kampanye untuk 

partai yang di pimpin Sutrisno Bachir pada saat itu (2008). Rabiah tidak menyangka 

dirinya dijadikan iklan kampanye. Rabiah pun menuntut agar Sutrisno menghentikan 

iklan tersebut karena dirinya tidak ingin dikaitkan dalam urusan politik. Rabiah 

melakukan pekerjaannya karena alasan kemanusiaan10. Andi Rabiah merupakan 

sosok luar biasa yang di dalam dirinya ada kepedulian kepada sesama manusia dan 

tidak mengutamakan gender atau orang tertentu dalam pelayanannya. Rabiah 

 
9 Detiknews, “Tak Hanya PAN, Suster Apung diincar Banyak Parpol”. Situs Resmi 

Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-989317/tak-hanya-pan-suster-apung-diincar-banyak-parpol 
diakses pada Minggu, 20 Maret 2022, pukul 12.58 WITA 

10 Liputan 6, “Sutrisno Bachir diprotes Suster Apung”. Situs Resmi Liputan 6. 
https://www.liputan6.com/news/read/163833/sutrisno-bachir-diprotes-suster-apung diakses pada 
Minggu, 20 Maret 2022, pukul 13.09 WITA 

https://news.detik.com/berita/d-989317/tak-hanya-pan-suster-apung-diincar-banyak-parpol
https://www.liputan6.com/news/read/163833/sutrisno-bachir-diprotes-suster-apung
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mengatakan dengan tegas bahwa “Saya menolak menjadi komoditas politik, saya 

hanya bekerja untuk kemanusiaan” dalam situs pribadi Arfan Sabran11. 

Pandangan lama tentang perempuan merupakan makhluk yang lemah, 

penakut, dan harusnya di rumah saja dipatahkan oleh Rabiah melalui adegan-adegan 

yang dilakukannya. Rabiah melakukannya karena telah menemukan potensi besar 

yang ada di dalam dirinya, namun tidak semua manusia sadar akan potensi yang 

dimiliki. Ahmad Agung menjelaskan dalam bukunya tentang tiga alasan yang 

biasanya terjadi di masyarakat tentang perempuan mencari nafkah seperti, faktor 

ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah, karena kurangnya penghasilan suami, 

dan faktor adat atau kebiasaan12. Perempuan bekerja dalam ruang publik di masa 

sekarang ini tentu dapat dengan mudah ditemukan di berbagai bidang. Berbeda 

dengan dahulu yang hanya laki-laki yang mendominasi lapangan pekerjaan.Kalangan 

ulama berpendapat bahwasanya wanita tidak dilarang untuk mencari nafkah, apalagi 

tujuan utamanya untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 

Muhammad Quthb dalam buku Syubuhat Haula Al-Islam menjelaskan bahwa 

perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja ketika kondisi menuntut mereka 

untuk bekerja.  Islam tidak cenderung mendorong wanita untuk keluar rumah kecuali 

dengan tujuan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu dan dibutuhkan 

oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan tertentu perempuan13. Ada empat syarat 

yang dikemukakan para ulama yang dirangkum Khalid al-Namadi terkait kebolehan 

perempuan bekerja seperti14: 

 
11 Arfan Sabran, “Suster Apung dan Politik Citra”. Situs Resmi Arfan Sabran. 

https://www.arfansabran.id/single-post/2016/08/21/suster-apung-dan-politik-citra diakses pada 
Minggu, 20 Maret 2022, pukul 13.17 WITA 

12 Ahmad Agung Kurniansah, Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan 
Akulturasi Budaya Redfield (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2019) hal. 7 

13 Abdillah F. Hasan, 101 Rahasia Wanita (Muslimah) (Elex Media Komputindo 2015) h.165 
14 Maharati Marfuah, Hukum Fiqih Seputar Nafkah (Lentera Islam 2020) h.54 

https://www.arfansabran.id/single-post/2016/08/21/suster-apung-dan-politik-citra
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1. Pekerjaan yang dilakukan memang memerlukan tenaga perempuan. Contohnya 

perawat atau suster untuk menangani pasien perempuan, salon khusus 

muslimah, dan lainnya yang berkaitan dengan pelanggan perempuan. 

2. Suami atau saudara laki-laki tidak mampu bekerja sehingga perempuan turut 

bekerja untuk keberlangsungan hidup. 

3. Pekerjaan yang dilakukan tidak menggugurkan kewajiban sebagai istri atau 

ibu. 

4. Mendapatkan izin dari suami. 

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah ketika hal itu 

dibutuhkan, dengan syarat tetap menaati ajaran agama dan moral serta tidak 

berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di tempat sepi, dan mengenakan 

pakaian tertutup sesuai syariat. Selain itu, dalam melakukan pekerjaannya perempuan 

juga harus bersikap tegas, tidak berbicara manja, karena Allah SWT. berfirman (Al-

Ahzab 32-33): 
“…Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara 
sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dari dalam hatinya, dan 
ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan 
janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang jahiliah dahulu…” 

Pengabaian aturan-aturan syariat Islam mengenai pekerjaan perempuan di luar rumah 

dapat berdampak sangat buruk. Hendaknya perempuan selalu waspada karena 

seringkali kaum laki-laki mengajaknya berbincang-bincang karena ada niat buruk 

dalam hatinya atau hendak menjadikannya obyek hiburan semata15. Keberadaan 

Islam menjadi penolong bagi para kaum perempuan seharusnya tidak ada keraguan 

lagi. Melaksanakan syariat Islam dapat menjadi penyelesaian persoalan yang ada di 

masyarakat, bahkan seluruh kehidupan di dunia. 

 
15 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir jilid 1: Aqidah, Syariah, Manhaj (Jakarta: Gema 

Insani 2013) h.531 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Representasi peran perempuan dalam ruang publik pada film dokumenter 

“Suster Apung” disimbolkan melalui unsur audiovisual berupa audio, dialog, 

visual, dan teknik sinematografi. Adapun scenes yang ditemukan pada 

simbolisasi berjumlah tujuh dengan penjabaran sebagai berikut: 1) Melakukan 

pendampingan di luar jam kerja, 2) Rela berkorban demi keluarga, 3) Berjuang 

melawan mitos di masyarakat, 4) Menjalankan peran ganda, 5) Mengambil 

tindakan berisiko tinggi, 6) Diskusi berbeda gender tentang fasilitas 

komunikasi, dan 7) Pelopor untuk perempuan lain. 

2. Hubungan film dokumenter “Suster Apung” terhadap realitas masyarakat saat 

ini adalah masih adanya sekelompok orang yang memanfaatkan sesuatu  untuk 

kepentingan sendiri. Terlihat ketika film ini rilis, adanya pihak dari partai 

politik yang ingin mengambil hati masyarakat dengan menampilkan cuplikan 

dari adegan Andi Rabiah dalam menangani pasien di pulau terpencil. Selain itu 

perempuan yang melakukan perannya dalam ruang publik atau dengan kata 

lain bekerja di luar rumah, tentu boleh melakukannya dengan tidak melupakan 

syariat Islam dan memerhatikan beberapa syarat untuk masuk ke lapangan 

pekerjaan. Kemudian, perempuan yang dapat bekerja dalam ruang publik tidak 

berdasar kepada faktor dorongan atau dari luar dan harus berasal dari dalam 

dirinya sendiri. Perempuan juga harus lebih percaya diri dalam 

mengembangkan kemampuan dan memerlihatkan potensi yang dimilikinya. 
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B. Implikasi Penelitian 

Implikasi penelitian ini adalah memberikan gambaran serta pemahaman 

dasar mengenai peran perempuan dalam ruang publik yang ditampilkan melalui 

adegan-adegan dalam film dokumenter “Suster Apung”. Dari implikasi tersebut 

adapun saran penelitian:  

1. Pentingnya lebih melihat peran perempuan yang berada di ruang publik 

sehingga kita lebih saling menghargai sesama manusia walaupun berbeda 

gender. 

2. Para penggemar perfilman dapat lebih peduli dengan genre film yang 

mengangkat isu sosial agar dapat menjadi pembelajaran dan tidak hanya 

dinikmati bentuk visualnya saja. Penggemar juga tidak pasif dalam menonton, 

melainkan memiliki sikap kritis dalam menilai sebuah film. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 

terkait teori semiotika Ferdinand De Saussure, film, dan analisis teks media.  
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