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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latinnya dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak  Dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ś es (dengan tidak di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha(dengan tidak di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zal Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 Za Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

diberi tanda apapun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda („). 

2. Vokal  

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

tunggal atau menofotong dan rangkap atau diftong.  Vokal tungggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا´

 Kasrah I I ا¸

 Dammah U U ا˚
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:   

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

...ئ ׀ا ... 
fathah dan alif 

atau ya 
Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ي

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas ˚و

4. Ta marbutah 

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

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t].sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau ada kata yang berkhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasnya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huru ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 



 

xii 

 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop(‘) hanya berlaku bagi 

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

awaal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.  

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahsa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al- 

Qur‟an) sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh.   

9. Lafz al-Jalalah (هللا)  

Kata “Allah” yang didahului prtikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau kedudukan sebagai mudaf ilaih (faseh nominal), ditransliterasi taanpa huruf 

hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-

jalalah diransliterasi dengan huruf [t].   

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 berlakudi (EYD). 

Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

(orang, tempat,bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital 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 

capital (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) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt. = subhanahu wa ta‟ala 

Saw. = shallallahu „alaihi wa sallam 

a.s = „alaihi al salam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

Qs.../...4 = Qur‟an Surah al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : Nurhikmah 
NIM   : 50100119063 
Judul : Aksi Radikalisme dalam Film “Sayap-sayap Patah” (Analisis   

  Semiotika Roland Barthes) 

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui aksi radikalisme yang ada  dalam Film 
“Sayap-sayap Patah”  dengan menggunakan semiotika Roland Barthes, yang 
mana Barthes menggunakan istilah orders of signification. First order 
signification yaitu denotasi, denotasi adalah hubungan antara sebuah tanda 
terhadap sebuah kepercayaan atau makna paling nyata dari sebuah tanda. 
Signifikasi tahap kedua yaitu konotasi yang menggambarkan interaksi yang terjadi 
ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai 
kebudayaan. Signifikasi tahap kedua ini merupakan tanda yang berhubungan 
dengan isi, yaitu tanda yang bekerja melalui mitos (myth). Mitos sendiri 
merupakan sebuah lambang yang bersifat kultural (kebudayaan) yang 
menjelaskan beberapa aspek tentang realitas dan gejala alam serta makna yang 
ada pada nilai-nilai sejarah dan budaya tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
analisis semiotika Roland Barthes. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan dokumentasi dan riset kepustakaan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah data yang berupa tanda yang mencakup narasi dan visual 
dengan sistem denotasi, konotasi dan mitos dengan menggunakan konsep 
semiotika Roland Barthes. 

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, 
yaitu aksi radikalisme dalam Film Sayap-sayap Patah tergambarkan dalam 
beberapa aksi terorisme, yang mana paham radikalisme menjiwai seluruh aksi 
terorisme. Hal ini karena penganut paham radikal selalu mendotrin dengan 
membenturkan agama dan budaya, agama dan sosial, serta agama dan pancasila. 
Aksi radikalisme yang dilakukan oleh para teroris yang terdapat dalam Film 
Sayap-sayap Patah yaitu pembunuhan anggota kepolisian, perakitan bom, 
pemberian doktrin atau hasutan untuk menjadi anggota dari teroris baik yang 
iming-imingi bertemu 70 bidadari di surga maupun terjamin berjihad dan masuk 
surga, aksi bom bunuh diri, dakwah yang bersifat radikal, pembobolan penjara, 
dan penyadraan baik itu anggota kepolisian.  

Implikasi penelitian, yakini, khalayak mampu memahami aksi radikalisme  
yang terdapat dalam Film “Sayap-sayap Patah” ini dan dapat mengambil 
pembelajaran yang positif dari film ini, dan bagi para penikmat film, mampu 
memahami secara selektif terhadap pesan yang disampaikan pada sebuah film, 
serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 
baik itu mengenai aksi radikalisme, dunia perfilman, maupun analisis semiotika. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia yang 

memiliki banyak kelompok suku, etnis, budaya dan agama. Keragaman budaya 

merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di 

suatu tempat, setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa 

perilaku budaya masing-masing, memiliki cara yang khas dalam hidupnya. 

Dengan banyaknya keragaman masyarakat tentunya menjadi aset kekayaan 

tersendiri bagi bangsa, namun disatu sisi keberagaaman ini juga rawan akan 

konflik dan perpecahan yang berbahaya bagi kerukunan bangsa.
1
 

Konflik bernuansa SARA (suku,agama, ras, dan antar golongan) yang 

terjadi di Indonesia yang mana konflik dan kekerasan yang mengatas namakan 

agama adalah yang paling banyak mengalami peningkatan.
2
 Salah satu konflik 

yang mengatas namakan agama yaitu aksi radikalisme. Maraknya aksi radikalisme 

dan terorisme atas nama Islam di dunia maupun Indonesia sedikit banyak telah 

menempatkan umat Islam sebagai pihak yang disalahkan.  

Kelompok radikalisme yang intoleran sangat mudah dalam mengkafirkan 

seseorang dan mudah mengbid’ahkan apapun, sehingga konflik dan permusuhan 

muncul di dalam kelompok yang memiliki kesepahaman tak sama. Radikalisme 

sendiri adalah sebuah aliran yang memiliki pemahaman keras, sehingga 

beranggapan bahwa dirinya merasa benar dari yang lainnya sampai orang radikal 

                                                             

1
Dera Nugraha, "Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Pondok Pesantren", Jurnal Al Amar, 

vol. 2, no. 1 2021, h.43–51. https://jurnal.unissula.ac.id (20 Desember 2022). 

2
Putranta Cahaya Sampurna, “Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Santri 

Ma’had Al-Jami’ah IAIN Ponorogo”, Skripsi, (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Ponorogo, 2022), h.1-2. http://etheses.iainponorogo.ac.id_islam.pdf (20 Desember 2022). 
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melakukan pendirian tentang tempat ibadah yang khusus. Perdebatan yang paling 

banyak dibicarakan tentang radikalisme adalah akar penyebab radikalisme. 

Gerakan radikalisme diawali dari penafsiran Al-Quran, terutama yang berkaitan 

dengan keimanan dan jihad.
3
  

Problematika bangsa Indonesia menjadi sulit dituntaskan, karena Indonesia 

juga dihadapkan pada pola pikir masyarakat dan sumber daya manusianya yang 

masih minim. Hal ini bisa dilihat dari fenomena mudah terprovokasinya sebagian 

kelompok masyarakat dan kurangnya budaya literasi. Tantangan post truth dan 

minat baca yang kurang, membawa masyarakat pada kebiasaan mudah percaya 

pada informasi ataupun berita yang beredar tanpa mencari tahu kebenaran dari 

informasi atau berita tersebut.
4
 

Realita radikalisme cukup mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai. 

Munculnya berbagai tindakan kekerasan yang dilatari oleh berbagai sebab, 

mengindikasikan masih suburnya radilakalisme. Tindakan kekerasan oleh 

sekelompok orang kepada kelompok lain, tindakan main hakim sendiri oleh 

seseorang maupun sekelompok dan tindakan anarkis dalam mensikapi perbedaan 

yang ada di masyarakat serta tindakan anarkis dalam menyatakan pendapat, 

merupakan fakta-fakta yang masih kita lihat di masyarakat saat ini. 

Kondisi ini kontraks ada pada Film Sayap-sayap Patah yang merupakan 

film drama Indonesia arahan Rudi Soedjarwo hasil kolaborasi antara Denny 

Siregar Production dan Maxima Pictures yang dibintangi oleh Nicholas Saputra 

dan Aril Tatum. Film ini terinspirasi dari insiden kerusushan narapidana terorisme 

pada tahun 2018 di Mako Brimob Kelapa Dua Depok yang mana lima anggota 

                                                             
3
Anjeli Aliya Purnama Sari, “Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan 

Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam”, Skripsi, (Bengkulu: Fakultas Tarbiyah dan 

Tadris IAIN Bengkulu, Januari 2012), h.1-2. http://repository.iainbengkulu.ac.id/Skripsi.pdf (20 

Desember 2022). 

4
M. Badrus Zaman, Potret Moderasi Pesantren (Sukoharjo: Diomedia, 2021), h.3.  

http://repository.iainbengkulu.ac.id/Skripsi.pdf%20(20
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Densus 88 gugur dalam peristiwa tersebut. Kala itu, 150 narapidana terorisme 

menyandera petugas yang sedang berjaga di Mako Brimob. Dalam upaya 

pembebasan itu, lima anggota Brimob gugur di tangan teroris. Dilansir dari akun 

instagram resmi @sayapsayappatahfilm naskah tulisan Monty Tiwa, Eric Tiwa, 

dan Alim Sudio berhasil menarik 2.414.405 juta penonton. 

Film merupakan media komunikasi massa yang berperan sebagai sarana 

penyampaian pesan kepada masyarakat. Film memiliki dualisme, antara lain 

sebagai media hiburan dan media pendidikan. Kemampuan film dalam 

menjangkau banyaknya segmen sosial membuat film memiliki potensi besar 

dalam mempengaruhi khalayaknya. Film mampu menjadi agen sosialisasi yang 

mendahului agen-agen sosialisasi tradisional dalam masyarakat, walaupun begitu 

tanggapan khalayak terhadap pesan yang terkandung dalam sebuah film akan 

dipengaruhi oleh pengalaman dari si khalayak, baik pengalaman sosial maupun 

budaya.
5
 

Sebagai media massa elektronik, film dapat membentuk opini pada 

masyarakat. Isi pada film menceritakan gambaran kehidupan yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap penontonnya. Film juga dianggap dapat 

merefleksikan atau menggambarkan pesan sehingga terlihat lebih hidup dan 

dinamis. Film "Sayap-Sayap Patah" sendiri menceritakan, tokoh Iptu Luar Biasa 

Anumerta Yudi Rospuji alias Adji (Nicholas Saputra) adalah anggota pasukan 

khusus penanganan terorisme terperangkap dalam kejadian pembobolan yang 

dilakukan oleh narapidana teroris. Saat Adji dalam posisi hidup dan mati demi 

melindungi rekan dan negara dalam penyanderaan, sang istri Nani (Ariel Tatum) 

juga berjuang melahirkan anak. Sebuah kisah yang menusuk-nusuk rasa 

kemanusiaan setiap manusia. Kisah yang menggambarkan pelaku "seolah-olah" 

                                                             
5
Haryati, Membaca Film : Memaknai Representasi Etos Kerja dari Film Melalui Analisis 

Semiotika, (Yogyakarta : CV Bintang Surya Madani, 2021), h. 15.  
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membela agama, nyatanya telah mematahkan sayap sebuah keluarga yang juga 

beragama sama dengan para pelaku. 

Fokus penelitian ini menggunakan analisis semiotika yaitu ilmu tentang 

tanda, dimana peneliti menggunakan semiotika Roland Barthes yang 

mengembangkan tiga sistem penanda yaitu denotasi dan konotasi dan mitos yang 

dapat digunakan dalam mengenali dan memahami tanda-tanda atau simbol serta 

makna yang ditampilkan dalam Film Sayap-sayap Patah. Peneliti ingin 

mengetahui bagaimana radikalisme agama dalam Film Sayap-sayap Patah yang 

disutradarai oleh Rudi Soedjarwo dengan menggunakan pendekatan analisis 

semiotika Roland Barthes. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini berfokus pada aksi radikalisme dalam Film Sayap-sayap 

Patah. Untuk dapat mengetahui aksi radikalisme yang terdapat dalam film 

tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian semiotika Roland Barthes. 

2. Deskripsi Fokus  

Deskripsi fokus adalah deskripsi penelitian yang bertujuan memberi 

gambaran secara umum terhadap apa yang akan diteliti pada penelitian tersebut, 

adapun deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu : 

a. Aksi radikalisme  

Aksi radikalisme diartikan sebagai suatu bentuk gerakan yang ingin 

melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya 

terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Dengan demikian, aksi 

radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu 

masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun 
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agama yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim dan anarkis 

sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi 

b. Film Sayap-sayap Patah 

Film Sayap-sayap Patah yang merupakan film drama Indonesia arahan 

Rudi Soedjarwo hasil kolaborasi antara Denny Siregar Production dan 

Maxima Pictures yang dibintangi oleh Nicholas Saputra dan Aril Tatum. 

Film ini terinspirasi dari insiden kerusushan narapidana terorisme pada 

tahun 2018 di Mako Brimob Kelapa Dua Depok yang mana lima anggota 

Densus 88 gugur dalam peristiwa tersebut. Kala itu, 150 narapidana 

terorisme menyandera petugas yang sedang berjaga di Mako Brimob. 

Dalam upaya pembebasan itu, lima anggota Brimob gugur di tangan teroris. 

Dilansir dari akun instagram resmi @sayapsayappatahfilm naskah tulisan 

Monty Tiwa, Eric Tiwa, dan Alim Sudio berhasil menarik 2.414.405 juta 

penonton. 

c. Semiotika Roland Barthes  

Menurut Roland Barthes semiotika merupakan ilmu yang digunakan 

untuk memaknai suatu tanda, yang mana bahasa juga merupakan susunan 

atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat. Tanda ini 

juga berupa lagu, dialog, logo gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah bagaimana aksi radikalisme dalam Film Sayap-sayap 

Patah menggunakan analisis semiotika Roland Barthes ? 
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D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan pengkajian dari beberapa penelitian terdahulu, 

ditemukan beberapa skripsi yang relevan dengan penelitian ini. Berikut penjelasan 

penelitian terdahulu yaitu :  

1. Skripsi Marwah mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul 

Nilai Nasionalisme dalam Film Sang Kiai (Tinjauan Analisis Semiotika 

Roland Barthes) yang diteliti pada tahun 2017. Hasil penelitian tersebut 

mengandung nilai nasionalisme yang dilakukan dengan perjuangan, 

pengorbanan, kegigihan usaha serta bentuk-bentuk interaksi sosial, seperti 

menjalin tali persaudaraan dan selalu bekerja sama.
6
   

2. Skripsi Eko Wardana mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul 

Pesan Moral dalam Film Tarung Sarung (Analisis Semiotika Roland 

Barthes) yang diteliti pada tahun 2021. Hasil penelitian tersebut 

mengandung pesan moral berupa perjuangan, pengorbanan, tekad, usaha, 

serta bentuk-bentuk interaksi social lainya, seperti saling mengingatkan 

dalam kebaikan, saling memotivasi, saling membantu, menjalin hubungan 

baik dengan sesama, dan bentuk interaksi social lainya.
7
  

3. Skripsi Ayu Purwati Hastim dengan mahasiswa Jurusan Jurnalistik 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar yang bejudul Representasi Makna Film Surat Kecil Untuk 

Tuhan (Pendekatan Analisis Semiotika) yang diteliti pada tahun 2014. 

                                                             
6
Marwah, “Nilai Nasionalisme Dalam Film Sang Kiai (Tinjauan Analisis Semiotika 

Roland Barthes)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 

2017) 

7
Eko Wardana, “Pesan Moral dalam Filem Tarung Sarung (Analisis Semiotika Roland 

Barthes)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2021) 
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Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara tekstual judul yang 

diketengahkan Film Surat Kecil Untuk Tuhan mengandung makna 

religiusitas dalam arti merepresentasikan wujud komunikasi transendental 

seorang manusia kepada tuhannya, yakni do’a yang dimanifestasikan 

secara nonverbal atau tertulis seperti ditunjukkan dalam kalimat judul, 

maupun visualisasi tanda-tanda verbal dan nonverbal dari adegan-adegan 

para tokoh yang bernuansa islami merupakan bagian dari aspek religius 

film ini. Makna relasi sosial dalam Film Surat Kecil Untuk Tuhan 

mewujud dalam berbagai dimensi hubungan. Pertama, dimensi hubungan 

di kalangan remaja dalam bentuk jalinan persahabatan dan pergaulan. 

Kedua, relasi sosial kekeluargaan, yakni hubungan antara anak dengan 

orang tua. Ketiga, interaksi antar-individu yang terwujud melalui sikap 

empati sosial para tokoh dalam perannya. Keempat, kisah roman dari 

tokoh utama dalam film ini. Empat makna relasi sosial tersebut merupakan 

fragmen-fragmen dari dinamika kehidupan manusia atau secara tidak 

langsung merefleksikan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
8
 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahuiaksi aksi radikalisme 

yang ada di dalam Film Sayap-sayap Patah dengan menggunakan analisis 

semiotika Roland Barthes. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

                                                             
8
Ayu Purwati Hastim, “Representasi Makna Filem Surat Kecil Untuk Tuhan (Pendekatan 

Analisis Semiotika)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin 

Makassar, 2014) 
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Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi baru dalam studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, khususnya yang terkait dengan analisis 

semiotika dan nantinya dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan 

analisis lainnya dalam disiplin Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam khususnya 

yang membahas tentang film.  

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis terhadap 

bidang ilmu pengetahuan yang diteliti, serta tambahan pengetahuan khususnya 

berkaitan dengan semiotika pandangan Roland Barthes dalam film. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Tinjauan tentang Aksi Radikalisme 

1. Pengertian radikalisme 

Secara etimologi radikalisme berasal dari kata radix (latin) yang berarti 

akar yang kemudian menjadi inti dari makna radicalism yang secara politik 

diarahkan kepada gerakan yang ingin mengubah sistem dari akarnya. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme berarti : Paham atau aliran 

yang radikal dalam politik. Paham atau aliran yang radikal menginginkan 

perubahan atau pembaharuan sosial dengan cara kekerasan atau drastis.
1
 

Sartono Kartodirdjo mengartikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang 

menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai 

oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan 

kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.
2
 Dalam lingkup 

keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha 

merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan 

menggunakan kekerasan.
3
 

Dalam studi ilmu sosial, radikalisme diartikan sebagai pandangan yang 

ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya 

terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Radikalisme merupakan 

gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, 

baik sosial, politik, budaya maupun agama yang ditandai oleh tindakan-tindakan 

                                                             
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990 ), h.354. https://kbbi.kemdikbud.go.id/ (03 Januari 2023 

2
Sartono Kartodirdjo, Ratu Adil (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), h.38. 

3
A.Rubaidi, Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di 

Indonesia (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), h.33. 
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keras, ekstrim dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang 

dihadapi.
4
 

Dalam kajian ideologi, radikalisme memiliki dua makna: pertama, 

ideology non kompromis yang berkaitan dengan penerimaan pembangunan, 

perubahan, dan konsep kemajuan. Kelompok yang memiliki orientasi ini disebut 

radikal kanan. Sedang ideology non kompromis yang mendasarkan pada nilai 

nilai masa lalu, yang tidak mau menerima perubahan disebut sebagai radikal kiri.
5
 

Menurut Horace M Kallen, dalam Ismail Hasani dan Bonar Tigor 

Naipospos radikalisme ditandai oleh tiga kecenderungan umum, yaitu:  

a. Radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang 

berlangsung. Respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, 

atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa 

asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab 

terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak. Radikalisme tidak 

berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti 

tatanan lain.  

b. Kaum radikalis memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran program 

atau ideologi yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikalis 

memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dengan sikap 

emosional yang menjurus pada kekerasan. Banyak pembenaran dari teori 

ini tatkala terjadi konflik atas nama agama dan aksi terorisme di mana-

mana. Secara empirik, radikalisme agama di belahan dunia muncul dalam 

                                                             
4
Nursakinah,  “Persepsi Tengkuh Daya Aceh Besar Terhadap Radikalisme dan Terorisme 

Berbasis Agama”, Skripsi, (Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh.2019), h.17-18. https://repository.ar-raniry.ac.id/27368/1/Nursakinah%20SA.pdf. (26 

Mei 2022). 

5
Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga 

Postmodernisme, Cet.I (Jakarta: Paramadina, 1996), h.147-148. 
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bentuk  yang paling konkret, yakni kekerasan atau konflik. Di Bosnia 

misalnya, kaum Ortodoks, Katolik dan Islam saling membunuh. Di 

Irlandia Utara, umat Katolik dan Protestan saling bermusuhan. Begitu juga 

di Tanah Air terjadi konflik antaragama di Poso dan di Ambon. Semua ini 

memberikan penjelasan betapa radikalisme agama sering kali menjadi 

pendorong terjadi konflik dan ancaman bagi masa depan perdamaian.  

c. Pandangan ini tetap hidup dalam kelompok sempalan beberapa agama dan 

semuanya berakar pada radikalisme dalam penghayatan agama. Secara 

teoretis, radikalisme muncul dalam bentuk aksi penolakan, perlawanan, 

dan keinginan dari komunitas tertentu agar dunia ini diubah dan ditata 

sesuai dengan doktrin agamanya.
6
 

Istilah radikalisme merupakan produksi orang Barat, namun gejala dan 

perilaku kekerasan itu dapat ditemukan dalam tradisi dan sejarah umat Islam. 

Fenomena radikalisme dalam Islam sebenarnya diyakini sebagai produk atau 

ciptaan abad ke-20 di dunia Islam, terutama di Timur Tengah, sebagai hasil dari 

krisis identitas yang berujung pada reaksi dan resistensi terhadap Barat yang 

melebarkan kolonialisme dan imperialime ke dunia Islam.  

Terpecahnya dunia Islam ke dalam berbagai Negara bangsa dan proyek 

modernisasi yang dicanangkan oleh pemerintahan baru yang berhaluan Barat  

mengakibatkan umat Islam merasakan terkikisnya ikatan agama dan moral yang 

selama ini mereka pegang teguh, hal ini menyebabkan munculnya gerakan radikal 

dalam Islam yang menyerukan kembali ke ajaran Islam yang murni sebagai 

sebuah penyelesaian dalam menghadapi kekalutan hidup. Tidak hanya sampai 

                                                             
6
Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa 

Barat: Implikasi terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, (Jakarta: Pustaka 

Masyarakat Setara, 2010), h.19 
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disitu, gerakan ini melakukan perlawanan terhadap rezim yang dianggap secular 

dan menyimpang dari ajaran agama yang murni.
7
 

Dalam sejarah umat manusia, termasuk umat Muslim, radikalisme selalu 

muncul dalam pemikiran maupun gerakan. Radikalisme pemikiran didasarkan 

pada keyakinan tentang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang 

yang dinilainya sebagai yang paling benar dan menganggap yang lainnya salah. 

Otoritas pengetahuan yang dimilikinya dikaitkan dan diperoleh dari figure tertentu 

yang dinilai tidak dimiliki oleh orang lain. Biasanya kaum radikal tidak dapat 

menerima figur lain sebagai rujukan pengetahuannya. Dalam dialog biasanya ia 

tidak ingin memahami keanekaragaman pendapat yang dimiliki orang lain, tetapi 

ingin menyatukan pandangan yang berbeda itu dengan pandangan dan pendapat 

menurut standar diri sendiri, bahkan cenderung memaksakan kehendak. 

Radikalisme tindakan dan gerakan ditandai oleh aksi ekstrem yang harus 

dilakukan untuk mengubah suatu keadaan seperti yang diinginkan. Dalam politik, 

contoh gerakan yang dikategorikan sebagai radikal adalah tindakan makar, 

revolusi, demontrasi dan protes social yang anarkis serta berbagai aksi yang 

merusak. Orang ekstrim biasanya reaktif terhadap persoalan yang dihadapi dan 

melakukan kekerasan dalam menjawab persoalan. Aksi-aksi kekerasan yang 

dilakukan oleh kelompok radikalis sesungguhnya juga didorong oleh motif ajaran 

serta nilai yang diyakininya. Gerakan radikalis bertujuan mendirikan system yang 

sesuai dengan nilai yang dicitakan dan berbeda dengan yang sudah ada.
8
 

Syeikh Yusuf Al-Qardhawi dalam Ahmad Mohammad Al Hammad 

mengemukakan bahwa radikalisme memiliki beberapa kriteria diantaranya, 

                                                             
7
Anzar Abdullah. Gerakan Radikalisme dalam Islam : Perspektif Historis. ADDIN. Vol 

10 No 1. (Makassar: Universitas Pejuang Republik Indonesia, 2016), h. 2-3. 

https://media.neliti.com/media/publications/pdf (03 Januari 2023) 

8
Khamami Zada, Islam Radikalisme (Jakarta: Teraju, 2002), h.87. 

https://media.neliti.com/media/publications/pdf
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Pertama, paham radikalisme sering menyesatan kelompok lain yang tidak 

sependapat dengan pemikirannya dan menganggap pemikiran merekalah yang 

paling benar. Kedua, radikalisme mempersulit ajaran agama Islam dengan 

berpendapat bahwa ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan 

haram/bid’ah. Ketiga, kelompok paham radikalisme sangat berlebihan dalam 

beragama tidak menyesuaikan tempatnya. Keempat, dalam menjalin interaksi 

sosial mereka cenderung kasar, keras, dan bersikap emosional saat berdakwah. 

Kelima, mereka mudah berburuk sangka kepada oarang yang bukan dari 

golongannya. Keenam, kelompok paham radikalisme mudah mengkafirkan orang 

yang berbeda pendapat dengannya.
9
 

Prinsip ajaran Islam adalah perdamaian dan pembawa rahmat bagi seluruh 

alam. Islam berperan sebagai subjek sekaligus objek, maka dakwah Islam adalah 

akumulasi Imani yang dimanifestasikan dalam suatu kegiatan manusia beriman 

dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur, untuk dapat 

merasa, berpikir, bersikap dan bertindak pada tataran kenyataan individual dan 

sosial dalam rangka mengusahakan terwujudnya Islam yang raḫmatan li al-

’âlamîn dalam semua segi kehidupan umat manusia.
10

  

Namun dalam banyak kasus, teks-teks Al-Quran seringkali dipakai untuk 

melegitimasi kekerasan atas nama agama. Fakta ini sangat memprihatinkan karena 

telah keluar jauh dari tujuan diturunkannya Al-Quran yakni untuk menciptakan 

tata sosial yang adil dan damai di muka bumi. Pada dasarnya penerapan sikap 

anarkis seperti bom bunuh diri dan lain sebagainya jika diaplikasikan pada daerah 

                                                             
9
Ahmad Mohammad Al Hammad, “Radikalisme di Kalangan Mahasiswa surabaya: studi 

kasus Kreteria Radikalisme Menurut Syeikh Yusuf al-Qardhawi”, Skripsi, (Surabaya: Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2018), h. 6-7. https://core.ac.uk/download/pdf (03 

Januari 2023) 

10
Azyumardi Azra, Kajian Tematik al-Qur’ān Tentang Struktur Sosial (Bandung: 

Angkasa, 2008), hal. 223 

https://core.ac.uk/download/pdf%20(03
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konflik ini menjadi sebuah pengecualian. Namun ada beberapa pihak melakukan 

tindakan tersebut di luar konflik serta mengatasnamakan agama untuk 

menghalalkan segala hajatnya tersebut. Melihat realitas yang ada, banyak umat 

muslim yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran hanya dengan cara tekstual, seakan 

meniadakan konteks yang terjadi pada saat ini.  

Meskipun pemahaman secara tekstual itu bisa saja digunakan, namun 

kadang kala cara tersebut mampu melahirkan perilaku yang anarkis jika hanya 

memahami tanpa konteks ayat itu turun. Diantara sifat yang menimbulkan 

perilaku anarkis adalah anti keragaman. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi 

inspirasi menolak adanya keragaman adalah QS. At-Taubah (9) : 5 dan 29. 

وُْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَا قْ عُدُوْا لََمُْ كُلَّ فَاِذَا انْسَلَخَ الَْْشْهُرُ الْْرُمُُ فَاقْ تُ لُوا الْمُشْركِِيَْْ حَيْثُ وَجَدْتُّم
لَهُمْْۗ اِنَّ اللَّٰ  غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ  مَرْصَد ٍۚ فَاِنْ تََبُ وْا وَاقََامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَ وُا الزَّكٰوةَ فَخَلموْا سَبِي ْ  

Terjemahnya: 

“Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang 
musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, 
dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan 
melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan 
kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang”.

11 

ُ وَرَسُوْلُ  يْنَ قَاتلُِوا الَّذِيْنَ لَْ يُ ؤْمِنُ وْنَ بِِللِّٰ وَلَْ بِِلْيَ وْمِ الْْٰخِرِ وَلَْ يَُُرّمُِوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰ ِِ الَْْقِّ ه  وَلَْ يَدِيْ نُ وْنَ 
ࣖ مِنَ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٰبَ حَتّّٰ يُ عْطوُا الِْْزْيةََ عَنْ يَّد  وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ   

Terjemahnya: 

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari 
kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah 
diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama 
dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang 
telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan 
patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

12
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Kedua ayat diatas merupakan ayat-ayat yang dijadikan landasan oleh 

orang-orang radikal. Menurut Nasir Abbas dalam bukunya Membongkar Jaringan 

Jamaah Islamiyah, ayat-ayat tersebut dipotong-potong sesuai dengan keinginan 

mereka, misalnya oleh Imam Samudra sehingga membuat ayat tersebut menjadi 

tidak sempurna lagi. Pemahaman kurang sempurna terhadap ayat-ayat Al-Quran 

termasuk ayat ini merupakan salah satu problematika umat Islam. Mereka 

memahami nas Al-Quran dengan cara literal dan tidak melihat konteks sosial yang 

tertimbun dalam nash secara menyeluruh, hanya dipahami sepotong-potong sesuai 

dengan kehendak mereka. 

Apabila kita cermati, QS. At-Taubah (9): 5 ini berhubungan dengan ayat 

sebelum dan sesudahnya. Allah memerintahkan Nabi Saw. untuk memerangi 

mereka orang musyrikin yang telah melanggar perjanjian damai. Ayat ini 

dialamatkan kepada orang-orang musyrik, bukan kepada orang-orang Kafir. Jika 

melihat ayat tersebut hanya dari segi teks, otomatis ayat ini juga mampu memicu 

adanya tindak anarkis suatu kelompok, di antaranya mereka yang bernafsu 

memenuhi segala keyakinannya untuk mengganti ideology kebangsaan NKRI 

dengan NII dengan dasar hukum syari’at Islam yang mereka pahami sendiri.  

Oleh sebab itu gagasan tentang pentingnya mengenal lebih dalam soal 

penafsiran Al-Quran terkait ayat-ayat yang terkesan radikal menjadi sangat 

penting, agar seseorang tidak terdorong melakukan tindak kekerasan atas nama 

agama. Sebab bagaimanapun produk tafsir ikut berperan dalam memberikan 

warna pemahaman Islam kepada masyarakat. Jika mereka lebih dikenalkan model 

pemahaman Islam yang radikal dan tidak toleran, niscaya mereka tumbuh menjadi 

muslim/muslimah yang radikal dan tidak toleran. Sebaliknya jika kita lebih 

banyak memperkenalkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran berbasis pada 

nilai Al-Quran yang rahmatan lil’alamin diharapkan kelak mereka menjadi 
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muslim/muslimah yang toleran di tengah masyarakat multikultur dan tetap 

committed terhadap ajaran Islam.
13

 

Islam sendiri melarang radikalisme dan kekerasan terbukti dari beberapa 

ayat Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

هَا إِذْ عُذِّبَتِ امْرأَةٌَ فِِ هِرَّة  سَجَنَ ت ْهَا حَتَّّ مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، لَْ هِىَ أَطْعَمَت ْهَا وَلَْ سَقَت ْ 
 حَبَسَت ْهَا ، وَلَْ هِىَ تَ ركََت ْهَا تََْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَأرْضِ 

Artinya:  

 “Ada seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang 
dikurungnya hingga mati karena tindakannya tersebut ia masuk 
neraka. Wanita itu tidak memberi kucing tersebut makan, tidak pula 
minum ketika ia mengurungnya. Juga kucing tersebut tidak 
dibolehkan untuk memakan serangga-serangga di tanah” (HR. 
Bukhari no. 3482 dan Muslim no. 2242). Kenapa wanita ini disiksa di 
neraka? Karena tindakan ia menyiksa binatang. Coba bayangkan 
bagaimana jika yang disiksa adalah manusia?

14
 

Sa’id bin Jubair menceritakan, 

يَان  مِنْ قُ رَيْش  قَدْ نَصَبُوا طيَ ْرًا وَهُمْ يَ رْمُونهَُ  وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيِْْ كُلَّ   خَاطِةَة  مِنْ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِت ْ
ُ مَنْ ف َ  -عَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَِّ نَ بْلِهِمْ فَ لَمَّا رأََوُا ابْنَ عُمَرَ تَ فَرَّقُوا فَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَ عَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّ

ةًا فِيهِ  الرموحُ غَرَضًا -صلى الله عليه  وسلم لَعَنَ مَنِ اتَََّّذَ شَي ْ  

Artinya: 

“Ibnu ‘Umar pernah melewati beberapa pemuda Quraisy yang 
menancapkan seekor burung dan memanahinya. Setiap anak panah 
yang tidak mengenai sasaran menjadi milik si pemilik burung. Ketika 
melihat Ibnu ‘Umar, mereka pun bubar. Ibnu ‘Umar lalu berkata, 
“Siapa yang melakukan ini? Ketahuilah, Allah melaknat orang yang 
melakukan seperti ini. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam melaknat orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai 
sasaran tembak.” (HR. Muslim no. 1958). Ini juga yang disiksa adalah 
binatang, bagaimanakah dengan manusia?

15
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Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahi Bukhari Muslim (Al-Lu’Lu’Wal Marjan), 

(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 1958 

15
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Dari keterangan hadist diambil pelajaran bahwa menyiksa hewan dan 

menjadikannya sebagai sasaran untuk dilempari atau disakiti haram hukumnya. 

Orang yang melakukan perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. 

Dapat kita simpulkan bahwa menyiksa binatang saja Allah zharamkan bagaimana 

jika yang kita siksa adalah manusia yang tidak bersalah, tentu akan jauh lebih 

besar ganjarannya dan Allah Swt tidak menyukai hambanya berbuat keji terhadap 

sesama manusia.  

Ada hadits dikeluarkan pula oleh Muslim bin Al Hajjaj, 

أْنُ هُمْ مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَام  عَلَى أنََُس  مِنَ الَأنْ بَاطِ بِِلشَّامِ قَدْ أقُِيمُوا فِِ الشَّمْسِ فَ قَالَ مَا شَ 
 إِنَّ » يَ قُولُ  -صلى الله عليه  وسلم-قَالُوا حُبِسُوا فِِ الِْْزْيةَِ. فَ قَالَ هِشَامٌ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ 

االلََّ يُ عَذِّبُ الَّذِينَ يُ عَذِّبوُنَ النَّاسَ فِِ الدمنَْ   » 

Artinya: 

“Hisyam bin Hakim bin Hizam pernah melewati beberapa orang 
petani di Syam. Mereka berdiri di panas terik matahari. Kemudian 
Hisyam bertanya, “Apa yang terjadi pada mereka?” Orang-orang 
menjawab, “Mereka disiksa karena jizyah (upeti).” Hisyam berkata, 
“Aku bersaksi, aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-
orang yang menyiksa manusia di dunia.” (HR. Muslim no. 2613). 
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hisyam menemui gubernur di 
sana dan berbicara kepadanya. Ia pun memerintahkan agar mereka 
dibebaskan. Dalil di atas menunjukkan haramnya menyiksa manusia, 
apalagi sampai membunuh atau membakar. Intinya, Islam tidak 
mengajarkan radikalisme”.

16
 

Dari hadist dapat kita simpulkan bahwa Allah Swt tidak menyukai 

manusia yang menyiksa manusia lain apalagi sampai membunuh. Islam sendiri 

telah mengajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain, sifat radikal bukanlah 

ajaran dari agama Islam yang mana Islam mengajarkan hidup rukun, damai, dan 

toleransi antar sesama manusia.  
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Radikalisme sendiri muncul di Indonesia dipicu oleh masalah politik 

dalam negeri yang muncul dari konstelasi politik internasional yang telah 

menyudutkan kehidupan sosial politik umat Islam. Dalam konteks politik dalam 

negeri, misalnya, umat Islam menghadapi berbagai konflik, mulai dari 

pembantaian Kyai berkedok santet hingga tragedi Ambon (19 Januari 1999) dan 

tragedi Poso (25 Desember 1998), dimana yang menjadi korban adalah umat 

islam.
17

 Fenomena radikalisme dapat dilihat dari perilaku destruktif suatu 

kelompok agama terhadap kelompok lain. Tindakan yang terlibat dalam 

radikalisme adalah pemaksaan pendapat, keinginan, dan cita-cita dengan 

kekerasan.
18

 Gerakan radikalisme untuk membela agama dan Tuhan telah menjadi 

peristiwa yang sering terjadi dalam sejarah manusia. 

Realitas radikalisme di Indonesia dapat dilihat dalam tindakan dishumanis 

(tak manusiawi) yang memilukan, seperti Bom Bali, tragedi Poso, Ambon, 

Sambas dan Tolikara.
19

 Maraknya aksi terorisme yang menggunakan kekerasan, 

contohnya dengan cara bom bunuh diri, menjadikan jihad sebagai pembenaran 

atas tindakan tersebut. Pengertian jihad sering disalah artikan oleh para pelaku 

bom bunuh diri. Aksi teror dan bom bunuh diri dianggap sebagai implementasi 

dari jihad. Mereka beranggapan bahwa jihad merupakan kewajiban untuk 

berperang melawan orang kafir secara fisik.  
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2. Ciri-ciri Golongan Radikalis 

a. Tekstualitas (literasi) dan kaku (rigid) dalam menyikapi dan memahami 

teks-teks suci. 

b. Ekstrem, artinya sikap yang selalu berlawanan dengan arus umum, 

mainstream, terutama kepada pemerintah. 

c. Fundamentalis, merupakan orang-orang yang berpegang teguh terhadap 

suatu dasar secara tekstualis atau kaku. Pandangan ini lebih menganggap 

doktrin sebagai inti agama dan diterapkan secara persis dan paripurna. 

d. Eksklusif, kaum radikalis selalu beranggapan bahwa paham dan cara 

mereka adalah yang paling benar, sementara cara pandang dan 

pemahaman orang lain dianggap tidak benar dan keliru. 

e. Sangat bersemangat menilai dan mengoreksi orang lain. 

f. Golongan radikalisme mengoreksi orang lain dan menegakan atau 

mengembangkan paham dan ideologina menggunakan kekerasan yang 

menurut mereka benar untuk dilakukan. 

g. Kaum radikalis dan teroris memiliki kesetiaan lintas negara. 

h. Rekonstruksi musuh yang sering tidak jelas. 

i. Melakukan perang mati-matian terhadap orang yang dianggap musuh 

oleh agamanya dan yang melakukan kemungkaran, meskipun tidak 

secara langsung memusuhi mereka, membunuh dan mengusirnya sebagai 

syarat perang agama. 

j. Kaum radikalis sangat konsern pada isu-isu penegakan negara (dalam 

Islam seperti kekhalifahan). 
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k. Kaum radikalis sangat menegakan tauhiidiyyah hakimiyyah dan 

menghukum kafir orang yang tidak menjadikan agama sebagai dasar 

hukum, bernegara dan bermasyarakat.
20

 

3. Faktor-faktor Radikalisme  

Aksi radikalisme didorong dari berbagai faktor yaitu :  

a. Faktor nasionalisme  

Radikalisme yang didorong oleh faktor nasiolisme biasanya terjadi di 

negara atau wilayah yang masih ada dalam alam penjajahan dan 

rakyatnya menilai bahwa sistem pertahanan yang berlaku adalah sangat 

kejam, tidak adil dan berpendapat bahwa jalan lain selain radikalisme 

tidak mungkin untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. 

Dimotori oleh sekelompok radikal, terjadilah perlawanan rakyat 

terhadap pihak penguasa, dengan berbagai sarana dan cara yang ada, 

untuk mengharapkan pergantian pemerintahan atau mendapat 

kedudukan. 

b. Faktor agama  

Radikalisme yang didorong oleh faktor agama biasanya mendasarkan 

aksi-aksinya berdasarkan ketentuan dalam agama itu sendiri yang oleh 

masyarakat luas diinterpretasikan berbeda-beda. Sebagian dari 

masyarakat di negara-negara Islam berpendapat bahwa agama Islam 

adalah agama yang menghendaki perdamaian, akan tetapi ada golongan 

yang memberikan interpretasi bahwa ada ketentuan yang dalam agama 

bersangkutan menyebutkan bahwa segala perbuatan yang tidak 

diizinkan(diridhoi) oleh agama tersebut adalah dilarang. Dalam 
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masyarakat juga terdapat penilaian bahwa segala keadaan di masyarakat 

yang bertentangan dengan norma-norma agama yang dianut perlu 

dihilangkan atau diupayakan untuk diberantas dengan segala cara. 

Faktor lainnya, Jean Paul Sartre mengatakan bahwa radikalisme agama 

juga terjadi karena orangorang yang memegang teguh ajaran agama, 

untuk mencapai tujuannya mereka mengangap tindakan radikal agama 

suatu kebaikan. Justru kerena adanya asumsi bahwa penggunaan 

kekerasan merupakan salah satu metode pencapaian tujuan luhur, tidak 

aneh jika naluri agresif manusia kadang tumbuh subur di bawah 

naungan agama.  

c. Faktor Globalisasi 

Globalisasi dalam hubungan ini adalah dampak dari kemajuan 

teknologi di negara-negara maju hasilnya menyalur ke pelosok dunia. 

Negara-negara penerima yang pada umumnya adalah negara 

berkembang belum tentu siap dengan kemajuan teknologi tersebut.
21

 

B. Tinjauan tentang Film 

1. Pengertian Film  

Film merupakan media yang begitu pas dalam memberikan influence bagi 

masyarakat umum. Sejarah mencatat, media dakwah melalui seni dan budaya 

sangat efektif dan terasa signifikan dalam hal penerapan ideologi. Penonton film 

seringkali terpengaruh dan cenderung mengikuti seperti halnya peran yang ada 

pada film tersebut. Film sebagai media komunikasi bisa menjadi suatu tontonan 

yang menghibur, dan dengan sedikit kreatifitas bisa memasukan pesan-pesan  

pada tontonan tersebut sehingga menjadi tuntunan. Sebelum membuat cerita film, 
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harus menentukan tujuan pembuatan film. Hanya sebagai hiburan, mengangkat 

fenomena, pembelajaran/pendidikan, dokumenter, ataukah menyampaikan pesan 

moral tertentu. Hal ini sangat perlu agar pembuatan film lebih terfokus, terarah 

dan sesuai.
22

 

Film adalah sebuah karya seni yang dihasilkan oleh kerja tim dan 

merupakan media komunikasi yang bersifat audio visual. Film memerlukan 

skenario, para pemain, sutradara, serta orang lain yang turut andil dalam proses 

produksi film mulai dari cameramen, editor, lighting, art director, music 

aransment, hingga script writer.
23

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, film 

adalah selaput tipis yang terbuat dari seluloid yang berfungsi sebagai tempat 

gambar negatif (yang akan dibuat potret) maupun gambar positif (yang akan 

dimainkan di bioskop). Film juga biasa disebut lakon (cerita) gambar hidup.
24

  

Menurut peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Pasal 1 

ayat 2 definisi film adalah karya seni budaya yang merupakan prananta sosial dan 

media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematrogafi dengan 

atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
25

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2009 tentang perfilman pada Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa film 

adalah karya seni budaya yang merupakan prananta sosial dan media komunikasi 
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massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematrogafi dengan atau tanpa suara dan 

dapat dipertunjukkan.
26

 

 Secara harfiah film adalah cinematographie yang berasal dari kata cinema 

yang memiliki arti gerak. Tho atau phytos yang memiliki arti cahaya. Dari 

pengertian itu film dapat diartikan sebagai melukis sebuah gerak dengan 

memanfaatkan cahaya. Menurut javadalasta, film merupakan rangkaian dari 

gambar yang bergerak dan membentuk suatu cerita (movie).
27

 

2. Sejarah Film 

Sejarah film tidak jauh-jauh dari sejarah kamera. Kamera sendiri pertama 

kali ditemukan oleh seorang ilmuan muslim bernama Ibnu Haitham, fisikawan ini 

pertama kali menemukan kamera “obscura” dengan dasar kajian ilmu optik 

dengan dibantu oleh cahaya matahari.
28

  

Pada tahun 1817 Eadweard Muybridge membuat 16 frame seperti bergerak 

dan terlihat kaki kuda melayang bersamaan pada saat berlari. Konsep gambar 

gerak ini hampir sama dengan konsep film kartun, dan gambar gerak ini menjadi 

gambar gerak pertama didunia.
29

 

Tahun 1888 Thomas Alfa Edison menciptakan kamera biasa menjadi 

kamera yang mampu merekam objek yang bergerak dinamis, maka mulailah era 

baru sinematografi yang ditandai dengan dibuatnya film documenter singkat oleh 

Lumiere bersaudara. Film ini diakui sebaga sinema pertama didunia, film tersebut 
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diputar di Boulevard de Capucines, Paris, Prancis dengan judul Workers Leaving 

the Lumiere‟s Faktory pada tanggal 28 Desember 1895, dan ditetapkan sebagai 

hari lahirnya sinematografi.
30

 

Di Indonesia, film pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Desember 

1900 di Batavia (Jakarta). Pertunjukkan film pertama digelar di Tanah Abang, 

sebuah film dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu dan Raja Belanda 

di Den Haag. Pertunjukan pertama ini kurang sukses karena harga karcisnya 

dianggap terlalu mahal. Sehingga Januari 1901, harga karcis dikurangi hingga 

75% untuk merangsang minat penonton.
31

  

Pada tahun 1926, Film Loetoeng Kasaroeng merupakan film pertama yang 

dibuat di Indonesia yang mengangkat cerita rakyat dari Priangan, Jawa Barat, 

diproduksi oleh Java Film Company dan disutradarai oleh L. Heuveldorp dan G. 

Kruger. Kemudian film ini ditayangkan di bioskop selama 6 hari dari tanggal 31 

Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Pada tahun 1942, Jumlah produksi film 

terhenti hal ini disebabkan Kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada 

Jepang yang kemudian menyerakan kekuasaannya kepada Pemerintah Jepang. 

Pemerintah Jepang kemudian menghentikan operasional semua perusahaan film 

yang ada di Indonesia.
32

 

Pada tanggal 6 Oktober 1945 secara resmi menyerahkan Nipoon Eiga Sha 

kepada pemerintah Republik Indonesia yang dalam penyerahannya dilakukan oleh 

Ishimoto kepada R.M Soetarto dan sejak tanggal 6 Oktober 1945 lahirlah beria 

Film Indonesia atau B.F.I. Tahun 1950 Regeerings Film Bedrijf diserahkan 
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kepada pemerintah Indonesia yang kemudian diberi nama baru Perusahaan Pilem 

Negara (PPN) dalam lingkungan pemerintah kememntrian penerangan. Kemudian 

B.F.I bergabung dengan PPN dan perusahaan ini pun berubah nama menjadi 

Perusahaan Film Negara (P.F.N). 

Menginjak dekade lima puluh tahun, dunia perfilman Indonesia memasuki 

masa yang cerah. Kegiatan produksi film oleh sineas-sineas bermunculan, dengan 

dipelopori oleh “Sticoting Hiburan Mataram”. Dan diikuti oleh Perusahaan Film 

Nasional (Perfini) dibawah pimpinan Usmar Ismail dan Persatuan Artis Republik 

Indonesia (Persari) yang dipimpin oleh Djamaluddin Mli, serta diikuti juga Surya 

Film Tranding, Java Industri Film, Bintang Surabaya, Tan & Wong Brothes Film 

Corp, Golden Arrow, Ksatria Dharma Film dan Benteng Film.
33

 

3. Unsur-unsur Film 

Dalam pembuatan film dikenal dengan yang namanya kerja tim, yang 

mana melibatkan sejumlah orang yang saling mendukung satu sama lain. 

Kolaborasi yang baik antara sejumlah keahlian ini merupakan syarat utama untuk 

menghasilkan karya film terbaik. Dalam proses pembuatan film, sutradara 

bertugas mengarahkan seluruh alur dan proses pemindahan suatu cerita atau 

informasi dari naskah skenario ke dalam aktivitas produksi. Sutradara merupakan 

pihak atau orang yang paling bertanggungjawab penuh atas proses produksi film 

di luar hal-hal yang berkaitan dengan dana dan properti lainnya.
34

 

Perlu diketahui bahwa selama produksi film, terdapat unsur-unsur yang 

mendukung terciptanya sebuah film. 
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a. Produser merupakan Unsur paling utama sekaligus tingkat tertinggi 

dalam suatu tim kerja produksi film. Karena produserlah yang 

menyandang atau mempersiapkan dana yang dipergunakan untuk 

pembiayaan produksi film.  

b. Skenario adalah rencana untuk penokohan film yang berupa naskah. 

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

shot dan dialog.  

c. Sinopsis berupa ringkasan cerita pada sebuah film yang menggambarkan 

secara singkat alur film dan menjelaskan inti film secara keseluruhan.  

d. Plot sering juga disebut dengan alur cerita atau bagaimana jalannya cerita 

sebuah film. Plot merupakan cerita pada sebuah skenario, plot hanya 

terdapat pada film cerita. 

e. Penokohan tokoh pada film cerita selalu menampilkan protagonis (tokoh 

utama), antagonis (lawan protagonis), tokoh pembantu, dan figuran. 

f. Karakteristik dalam sebuah film merupakan gambaran umum karakter 

yang dimiliki oleh seorang tokoh didalam film tersebut. 

g. Scene biasa disebut dengan adegan, scene adalah aktifitas terkecil dalam 

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

memiliki kesamaan gagasan. 

h. Shot merupakan satu bidikan kamera terhadap suatu objek dalam 

penggarapan film.
35

 

4. Karakteristik Film  

Film merupakan salah satu media komunikasi yang sifatnya audio visual 

dapat menggambarkan realitas bahkan membentuk realitas, karena film memiliki 

sifat yang dapat memuat pesan dan memiliki sasaran yang beragam mulai dari 
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agama, etnis, status, umur, dan tempat tinggal. Berdasarkan hal tersebut film 

memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:  

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

mempengaruhi penonton. 

b. Biasanya lebih romantis dan lengkap daripada hidup itu sendiri.  

c. Terdokumentasi, baik gambar maupun suara.  

d. Mudah didistribusikan dan dipertunjukkan.  

e. Mampu membangun sikap dengan memperhatikan rasio dan emosi sebuah 

film.  

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

yang lain.  

g. Mampu menghubungkan sesuatu yang sebelumnya tidak berhubungan.  

h. Mampu menjual sebuah produk dan ide.  

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

masa yang akan datang.  

j. Mampu memperlihatkan sesuatu secara mendetail.  

k. Dapat menunjukkan sesuatu yang kompleks dan terstruktur.  

l. Berorientasi untuk ditampilkan kepada publik.  

m. Bersifat internasional dan membawa ideologi tertentu.
36

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa film dapat memberikan pengaruh yang 

sangat besar terhadap penontonnya. Pengaruh tersebut tidak bertahan sebentar 

namun bisa bertahan lama ketika penonton tersebut meniru dan menjadikannya 

habit terhadap apa yang ditontonnya. Dengan demikian, jika isi suatu film tidak 

sesuai dengan nilai dan norma yang ada maka hal tersebut dapat berdampak 

negatif bagi penikmatnya. 
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5. Jenis-jenis Film 

Ada beberapa jenis genre film diantaranya : 

a. Teatrical Film (Film Teater)  

Teatrical Film atau disebut juga film drama, merupakan film yang 

berisikan ungkapan cerita drama, dimainkan oleh actor/aktris dengan unsur 

dramatis yang menarik perhatian audience. Konsep cerita pada film diambil dari 

peristiwa yang terjadi dikehidupan sehari-hari. Seperti problematika kehidupan 

seseorang.  

Pembagian genre film diklasifikasi berdasarkan tema: Pertama, film aksi 

(action film), merupakan film yang tokohnya di dalamnya terlibat suatu konflik, 

tantangan yang memerlukan kekuatan fisik atau kemampuan yang khusus untuk 

bertarung. Kedua, film spikodrama, merupakan film yang menceritakan 

ketegangan yang ditimbulkan dari konflik kejiwaan tokohnya. Ketiga, film 

komedi, merupakan film yang mengangkat cerita atau suatu adegan yang berisi 

kelucuan yang membuat penontonnya tertawa. 

b. Non-Teatrcal Film (Film Non-Teaterikal)  

Film non-teaterikal adalah film yang dibuat karena memiliki tujuan 

tertentu, tidak bersifat fiktif dan tidak ditujukan untuk media hiburan. Film jenis 

ini digunakan sebagai media komunikasi massa dalam berbagai bidang.  Film 

non-teaterikal dibagi dalam:  

Pertama film dokumenter, merupakan film yang dipakai untuk 

kepentingan informatif terkait apa yang sedang terjadi sekarang ini dan siasatnya 

factual. Seperti mendokumentasikan informasi terkait suatu tempat, makanan, 

hewan, kejadian suatu peristiwa dengan tujuan dapat menjadi sarana informasi 

untuk khalayak ramai dan menambah pengetahuan baru terkait dunia luar. 
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Kedua film pendidikan, merupakan film yang berisikan materi 

pembelajaran yang di khususkan untuk siswa, film ini dibuat untuk mendukung 

proses pembelajaran agar dapat lebih mengembangkan pemahaman materi yang 

diterima oleh siswa. 

Ketiga film animasi, film ini merupakan film yang dibuat dengan cara 

menggabungkan setiap potongan gambar dengan gerak yang berbeda dalam satu 

frame sehingga menghasilkan kesan gerak. Film ini banyak di gemari anak-anak 

karna kebanyakan mengangkat gambar-gambar kartun lucu dan unik, sesuai 

dengan fantasi anak-anak. Cara pembuatannya melalui media gambar film 

animasi yang memiliki karakter fleksibel atau bebas sesuai kreatifitas atau ide si 

pembuat film. Film animasi juga dapat mencakup rana pendidikan karna dapat di 

fungsikan sebagai ilustrasi materi pembelajaran siswa.
37

 

C. Tinjauan Umum tentang Analisis Semiotika 

Semiotika merupakan sebuah kajian mengenai tanda dan bagaimana cara 

tanda-tanda tersebut bekerja dalam pengaplikasiannya. Tanda itu sendiri 

didefenisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial. Semiotika berperan 

untuk mengkaji tanda-tanda yang membentuk suatu kesatuan arti atau makna yang 

digunakan sehingga penerima pesan dapat memahami makna yang disampaikan.
38

 

Istilah semiotika secara etimologi berasal dari kata Yunani semeion yang 

berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar 

konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat mewakili sesuatu yang lain. 
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Secara terminologi, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari 

sederetan luas obyek-obyek, peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda.
39

 

Lechte dalam kutipan Alex Sobur, mengatakan bahwa semiotika adalah 

teori tentang tanda dan penandaan. Segers mendefinisikan semiotika sebagai suatu 

disiplin yang menyelidiki semua bentuk komunikasi yang terjadi dengan sarana 

signs (tanda-tanda) dan berdasarkan pada signs system (kode atau sistem tanda). 

Cobley dan Janz menyebutnya sebagai ilmu analisis tanda atau studi tentang 

bagaimana sistem penandaan berfungsi. Christomy dan Hjelmslev mendefinisikan 

tanda sebagai suatu keterhubungan antara wahana ekspresi (expression plan) dan 

wahana isi (content plan). Sedangkan Charles Sanders Peirce dan Little John 

mengartikan semiotika sebagai suatu hubungan di antara tanda, objek, dan makna. 

Fiske mengklasifikasikan analisis semiologi ke dalam tiga bidang kajian: 

1. Tanda. Bidang yang dikaji meliputi unsur tanda, tipe, dan berbagai cara 

tanda dalam menyampaikan makna. Bidang ini juga mengkaji bagaimana 

tanda berhubungan dengan pemakai tanda. 

2. Kode atau sistem yang mengatur tanda. Hal ini meliputi macam-macam 

kode yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau budaya. 

3. Budaya yang melingkupi beroperasinya kode dan tanda.
40

 

Semiotika didasari oleh pesan dan kode. Cara untuk pesan dapat 

tersampaikan dari seseorang ke orang lain yaitu menggunakan kode. Membuat 

pikiran berubah atau komunikasi ke dalam pesan merupakan cara yang disebut 

encoding. Sedangkan Cara membaca pesan dan memahami maknanya disebut 

decoding. Pengamatan semiotika dibedakan dalam dua jenis, yaitu communication 

semiotic yaitu menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu di 
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antaranya mengasumsikan adanya enam faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, 

penerima kode (sistem tanda), pesan, saluran komunikasi, dan acuan (hal yang 

dibicarakan). Dan significance semiotic yang memberikan tekanan pada teori 

tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu.
41

  

Analisis semiotika berupaya menemukan makna dan tanda termasuk hal-

hal yang tersembunyi dibalik sebuah tanda (teks, iklan, berita, film) karena sistem 

tanda sifatnya amat kontekstual dan bergantung pada pengguna tanda tersebut. 

Pemikiran penggunaan tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai kontruksi 

sosial dimana pengguna tanda tersebut berada.
42

 Ada beberapa macam semiotika 

yaitu : 

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

Semiotik berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi sebuah ide, 

objek, dan makna. Ide dapat diartikan sebagai lambang, sedangkan makna 

yaitu beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada suatu objek.  

b. Semiotika deskriptif, yaitu semiotika yang memperhatikan sistem tanda 

yang dialami sekarang meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti 

yang disaksikan sekarang. 

c. Semiotika Faunal Zoosemiotic, yaitu semiotika khusus yang tandanya 

berasal dari hewan.  

d. Semiotika kultural, yaitu semiotika yang khusus membahas sistem tanda 

yang ada dalam kebudayaan masyarakat.  

                                                             
41

Safaatur Rochmah, “Representasi Kekerasan Dalam Filem Midsommar (Analisis 

Semiotika Roland Barthes)”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Dakwah dan Kommunikasi Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), h. 16-17. https://digilib.uinsa.ac.id (29 Desember 

2022). 

42
Lusi Fitriani, “Analisis Semiotika Pesan Moral Dalam Film Keluarga Cemara”, Skripsi 

(Riau: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

2021), h. 12. https://repository.uin-suska.ac.id (29 Desember 2022). 

https://digilib.uinsa.ac.id/
https://repository.uin-suska.ac.id/


32 
 

 
 

e. Semiotik naratif, yaitu semiotika yang membahas tentang sistem tanda 

dalam narasi yang berbentuk mitos dan cerita lisan. 

f. Semiotika natural, yaitu semiotika yang membahas tentang tanda yang 

dihasilkan oleh alam. 

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

dibuat oleh manusia dalam bentuk norma-norma. 

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

dihasilkan oleh manusia dalam bantuk lambang baik itu lambang dalam 

bentuk kata ataupun kalimat. 

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

bentuk struktur bahasa.
43

 

1. Teori Semiotika Roland Barthes  

Roland Barthes merupakan murid atau pengikut dari Ferdinand De 

Saussure, Roland Barthes tentunya menyerap ilmu sekaligus mendedikasikan 

pemikirannya dalam ilmu semiotika. Barthes menyebut kajian keilmuannya ini 

dengan nama semiologi. Roland Barthes dikenal sebagai salah seorang pemikir 

strukturalis yang mempraktikkan model linguistik dan semiologi Saussurean. 

Lahir pada tahun 1915 di Cherbourg dan dibesarkan di Bayonne, kota kecil dekat 

pantai Atlantik di sebelah barat daya Prancis.
44

 

Roland Barthes adalah pemikir struktural yang menganut teori semiotik 

Saussure dimana analisis Barthes dibagi menjadi beberapa tahap analisis yaitu 

Konotasi, denotasi, dan mitos. Konotasi secara semiologi adalah makna yang 

berasal dari kode (yang tidak dapat disusun kembali), artikulasi dari sebuah suara 

                                                             
43

Jafar Lantowa, Nila Mega Marahayu, Semiotika: Teori, Metode, dan Penerapannya 

dalam Penelitian Sastra (Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 127-128. 

44
Habib Ali Akbar, “Analisis Semiotika Pesan Moral Dalam Film Quarantine Tales”, 

Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), h. 20. 

https://repository.uir.ac.id (29 Desember 2022).  

https://repository.uir.ac.id/


33 
 

 
 

yang terangkai ke dalam bentuk teks. Sedangkan denotasi adalah bahasa yang 

memiliki kode-kode sosial yang bersifat eksplisit yang makna tandanya akan 

segera tampak kepermukaan berdasarkan relasi penanda dan petandanya.
45

 Selain 

itu, Barthes juga melihat makna berdasarkan tingkatannya yaitu makna-makna 

yang berkaitan dengan mitos. Mitos dalam hal ini yaitu pengkodean makna dan 

nilai-nilai social (yang sebetulnya arbiter atau konotatif) sesuatu yang dianggap 

ilmiah.
46

 

Barthes menggunakan istilah “orders of signification”. First order 

Signification adalah denotasi, sedangkan second order signification adalah 

konotasi. Melalui istilah ini Barthes mengatakan bahwa signifikasi tahap pertama 

(denotasi) yaitu hubungan antara sebuah tanda terhadap sebuah kepercayaan, atau 

makna paling nyata dari sebuah tanda. Denotasi juga biasa disebut sebagai proses 

signifikasi secara tradisional yang biasanya menyesuaikan pada penggunaan 

bahasa yang artinya berdasarkan apa yang terucap. 

Signifikasi tahap kedua yaitu konotasi yang menggambarkan interaksi 

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

nilai-nilai kebudayaan.
47

 Pada signifikasi tahap kedua ini merupakan tanda yang 

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

merupakan sebuah lambang yang bersifat kultural (kebudayaan) yang 

menjelaskan beberapa aspek tentang realitas dan gejala alam serta makna yang 

ada pada nilai-nilai sejarah dan budaya tersebut. 
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Ciri-ciri mitos menurut Roland Barthes yaitu : 

a) Demormatif, Barthes menerapkan unsur Saussure menjadi form 

(signifer), concep (signified). Ia menambahkan signification yang 

merupakan hasil dari hubungan kedua unsur tadi. Signification inilah 

yang menjadi mitos yang mendistorsi makna sehingga tidak lagi 

mengacu pada realitas sebenarnya. 

b) Intensional, mitos merupakan wacana yang dinyatakan secara 

intensional. Mitos berakar dari konsep historis. Pembacalah yang harus 

menemukan mitos tersebut.  

c) Motivasi, bahasa bersifat arbiter tetapi kearbiteran itu mempunyai batas, 

misalnya melalui afiksasi dan terbentuklah kata turunan: baca-membaca-

dibaca-terbaca-pembacaan. Sebaliknya, makna mitos tidak arbiter selalu 

ada motivasi dan analogi. Penafsiran dapat menyeleksi motivasi dari 

beberapa kemungkinan motivasi.
48
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang 

mana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. 

Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan, semakin 

dalam dan detail data yang diperoleh maka semakin baik pula kualitas dari 

penelitian tersebut.
57

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kualitatif 

merupakan sebuah tindakan berdasarkan mutu, oleh karena itu penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang lebih menekankan pada sisi kualitas entitasnya. 

Berdasarkan pemilihan objeknya peneliti bermaksud untuk meneliti aksi 

radikalisme dalam Film Sayap-sayap Patah dengan menggunakan analisis 

semiotika Roland Bhartes dengan cara menganalisa setiap scene yang berkaitan 

dengan aksi radikalisme dalam Film Sayap-sayap Patah.  

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Film Sayap-sayap Patah yang mengandung 

aksi radikalisme. Film ini berdurasi 110 menit dan secara keseluruhan berisi 90 

scene yang disutradarai oleh Rudi Soedjarwo. Film ini dibintangi oleh Aril Tatum 

dan Nicholas Saputra dan mulai rilis pada 18 Agustus 2022 di bioskop.  

C. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis semiotika dengan 

menggunakan teori salah satu tokoh semiotika yaitu Roland Barthes.  Roland 

Barthes menggunakan istilah denotatif (objek makna sebenarnya) dan konotatif 

(makna subjektif makna yang tersirat) untuk menunjukkan tingkatan-tingkatan 
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makna.
58

 Alasan peneliti menggunakan teori semiotika Roland Barthes karna 

peneliti ingin meneliti terkait Film Sayap-sayap Patah yang didalamya memiliki 

aksi radikalisme sesuai dengan analisis Roland Bartes yaitu denotasi, konotasi, 

dan mitos yang membuat peneliti gampang untuk menganalisis tiap scene yang 

ada dalam penelitian ini. 

D. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung untuk kepentingan 

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

berupa Film Sayap-sayap Patah yang berdurasi 110 menit dan rilis pada 18 

agustus 2022. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pelengkap dari sebuah penelitian yang 

didapatkan melalui beberapa sumber diantaranya yaitu berupa buku referensi, 

jurnal internet, dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitan. 

E. Tekhnik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, antara lain: 

1. Dokumentasi 

Mengumpulkan data berdasarkan pengamatan secara keseluruhan dari 

Film Sayap-sayap Patah serta mengklasifikasikannya dalam setiap adegan yang 

ada dalam film tersebut untuk mencari aksi radikalisme yang ada dalam Film 

Sayap-sayap Patah, serta mencari makna denotasi, konotasi, dan mitos dengan 

menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. 
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2. Penelitian Pustaka (library research)  

Penelitian pustaka atau riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data 

terhadap literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. 

F. Instrumen Penelitian  

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

memberikan sumbangsi langsung dalam memperoleh beragam informasi. 

Instrumen selanjutnya yaitu pembimbing yang mengarahkan dan memberikan 

masukan selama proses penelitian berlangsung. Instrumen yang digunakan oleh 

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

menunjang dalam penyelesaian penelitian ini. 

G. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan 

menggunakan teori Roland Barthes yaitu dengan menganalisis data yang berupa 

tanda mencakup narasi dan visual dengan sistem denotasi, konotasi, dan mitos. 

Denotasi yaitu pemahaman terhadap apa yang di dalam gambar sedangkan 

konotasi yaitu makna yang ada dibalik layar, dan mitos yaitu pengkodean makna 

dan nilai-nilai social (yang sebetulnya arbiter atau konotatif) sesuatu yang 

dianggap ilmiah.  

Berdasarkan teori semiotika model Roland Barthes maka peneliti akan 

menganalisis makna denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi 

(makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal).
59

 Berdasarkan 

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

1. Mengidentifikasi makna denotasi, konotasi, dan mitos yang muncul dalam 

film yang memiliki aksi radikalisme di dalamnya.  
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2. Memaknai secara menyeluruh aksi radikalisme apa saja yang terdapat 

dalam film tersebut. 

3. Menarik kesimpulan dari hasil yang sudah diidentifikasi sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

BAB IV 

MAKNA TANDA AKSI RADIKALISME DALAM  

FILM SAYAP-SAYAP PATAH 

A. Deskripsi Objek Penelitian  

1. Profil Film Sayap-Sayap Patah 

 

 

 

 

 

 

 

Sayap Sayap Patah merupakan film yang mulai dirilis pada 18 Agustus 

2022. Film ini disutradarai oleh Rudi Soedjarwo yang dibintangi oleh Nicholas 

Saputra dan Ariel Tatum. Film ini diangkat dari kisah nyata yang ada di 

Indonesia. Sebuah peristiwa berdarah yang terjadi pada Mei 2018 di Mako 

Brimob, Depok. Pada peristiwa tersebut 155 orang narapidana kabur, satu orang 

narapidana meninggal dan lima anggota Densus 88 meninggal dunia. 

2. Sinopsis Film Sayap-sayap Patah 

Surabaya, Mei 2018, anggota polisi sedang melakukan pengintaian 

terhadap orang yang diduga sebagai komplotan teroris. Mereka telah mengintai 

orang yang dicurigai tersebut dalam beberapa hari belakangan. Di Surabaya di 

tempat lain, Adji dan Nani, sepasang suami istri tengah bahagia karena sedang 
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menantikan kelahiran buah hati mereka. Esok harinya, Nani menanyakan Adji 

apakah ia bisa mengantarnya untuk check up kandungan. Adji awalnya 

mengiyakan, namun Nani tak memaksa karena tahu suaminya sedang sibuk 

dengan tugas. Keesokan harinya, Nani berkunjung ke rumah sakit untuk 

pemeriksaan kandungan. Nani diberitahu kalau ia mengalami preeklamsia 

(tekanan darah tinggi). Dia disarankan untuk tidak terlalu banyak pikiran, agar 

tidak membahayakan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Namun, di rumah, 

ketika Adji pulang, ia mengatakan kalau ia baik-baik saja. 

Adji dan teman-temannya telah berhasil menangkap salah satu komplotan 

teroris. Di kantor polisi Surabaya, Adji akan segera menyerahkan terduga teroris 

itu kepada rekannya dari Mako Brimob Depok yaitu Gendis dan Ruslan. Adji 

melihat salah seorang lelaki yang mencurigakan dan meminta timnya yang lain 

untuk mengawasi pria tersebut. Tak berselang lama setelah pria itu pergi, dua 

rekan kerjanya berlari cepat untuk menghindar dari seorang gadis yang diam di 

depan pintu kantor polisi. Dan saat itulah terjadi ledakan bom bunuh diri. Akibat 

ledakan tersebut, tiga orang polisi dan tiga orang warga yang berada di sana 

tewas. Sementara Adji dan beberapa temannya yang lain hanya luka ringan. Nani 

sangat cemas, karena pada saat kejadian dia sedang berkomunikasi melalui 

telepon bersama sang suami. 

Esok harinya, Nani berkunjung ke rumah duka salah seorang istri rekan 

kerja Adji yang menjadi korban. Pulang dari sana, Nani semakin merasakan 

kecemasan, sampai-sampai dia marah pada anak-anak yang main petasan di dekat 

rumahnya. Sepulangnya Adji, Nani mengatakan dia akan pergi ke Jakarta. Adji 

melarang, namun Nani bersikeras tetap akan pergi ke sana, karena di rumah pun 

dia sendirian. Dia sedang hamil besar dan butuh pikiran yang tenang demi 

keselamatannya dan bayi mereka. Setelah perdebatan itu, Adji dan Nani sama-
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sama berdiam diri. Dan pada keesokan harinya, Nani benar-benar berangkat ke 

Jakarta. Sementara Adji kembali melanjutkan pekerjaannya melakukan 

pengejaran pelaku teroris. 

Dalam waktu yang bersamaan di Mako Brimob, Sadikin yang merupakan 

komandan polisi, mencari petunjuk dari seorang teroris yang telah tertangkap. 

Sementara di Alas Purwo, Banyuwangi, para polisi menyergap tempat 

persembunyian beberapa komplotan Leong. Dan di Peneleh, Surabaya, Adji dan 

timnya berhasil menangkap Leong, kepala komplotan teroris. Keesokan harinya, 

Adji datang ke Jakarta mengunjungi rumah mertuanya. Adji yang sangat 

merindukan Nani langsung memeluknya, dan memberi kabar kalau ia telah 

berhasil menangkap kepala pelaku teroris. Hal itu membuat Nani sangat senang 

dan merasa bersyukur. Ajipun dipindahkan ke Jakarta sekaligus bisa kembali 

tinggal bersama istrinya. Sayangnya, ketika dia bertugas di hari pertamanya, 

penjara tempat para teroris ditahan jebol. Situasi mencekam dan Aji termasuk 

salah satu petugas yang disandera, sedangkan Nani juga berjuang dengan 

kelahiran anak pertamanya.  

Struktur Produksi Film Sayap-sayap Patah 

a. Judul   : Sayap-sayap Patah 
b. Sutradara   : Rudi Soedjarwo 
c. Produser   : Yoen K 

          Denny Siregar 
d. Penulis  : Monty Tiwa 

           Eric Tiwa 
                     Alim Sudio 

e. Penata Musik       : Andi Rianto 
f. Sinematografer  : Arfian  
g. Penyunting       : Wawan Wibowo 
h. Perusahaan Produksi  : Maxima Pictures  

             Denny Siregar Production 
i. Tanggal Rilis   : 18 Agustus 2022 
j. Durasi    : 110 menit 
k. Pemain    : 

1. Nicholas Saputra sebagai Ipda Sudarmaji 
2. Ariel Tatum sebagai Nani 
3. Poppy Sovia sebagai Iptu Gendis 
4. Iwa K sebagai Leong 
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5. Nugie sebagai AKP Sadikin 
6. Dewi Irawan sebagai Rosita 
7. Ariyo Wahab sebagai Iptu Rustan 
8. Khiva Iskak sebagai Aiptu Aryo 
9. Edward Akbar sebagai Murod 
10. Aden Bajaj sebagai Rosyid 
11. Revaldo sebagai Aipda Ridwan 
12. Gibran Marten Aipda Kuntadi  
13. Asri Welas sebagai Dokter Sari 
14. Royhan Hidayat sebagai La Umane 
15. Agla Artalidia sebagai Ratih 
16. Volland Humonggio sebagai Densus Rahmat 
17. Laras Ardhia sebagai Desi 
18. Fajar Gomez sebagai Densus Ikshan 
19. Arief Nilman sebagai Polisi Arman 
20. Achmad Ali Sukarno sebagai Sigap Mulyanto 
21. Iboy As sebagai Densus Aziz 
22. Saad Afero sebagai Densus Alex  
23. Chika Audhika sebagai pembawa berita 
24. Josephine Putri sebagai pembawa berita 
25. Ibanez Nasution sebagai Abu Toyib 

 
B. Aksi Radikalisme yang Terdapat dalam Film Sayap-sayap Patah dengan 

Menggunakan Analisis Semiotika Roland Barthes 

Setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data terhadap Film 

Sayap-sayap Patah, peneliti akan menjawab dan menjabarkan hasil penelitian 

yang telah didapatkan. Hasil penelitian yang telah didapatkan berdasarkan dari 

data-data yang telah dikumpulkan akan dijabarkan sesuai dengan tujuan penelitian 

yaitu aksi radikalisme dalam Film Sayap-sayap Patah. Berikut adalah bentuk-

bentuk aksi radikalisme dari film tersebut. 

1. Pembunuhan Sigap Mulyanto salah satu anggota polisi yang sedang 

menyamar 
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Gambar Adegan 1. Pembunuhan 

a. Dialog 

Leong : Jam berapa tadi kajiannya 

Murod : Eee abis ba’da magrib bang 

Leong : Maaf kalau saya minta kalian datang kesini malam-malam 

Sigab : Gak papa bang 

Pak Leong : Eh ia, ini ada lima buku  

Sigab : Mungkin abis ini kita langsung pamit 

 

b. Analisis  

Denotasi 

Dilihat dari adegan ini Murod dan Sigap mendatangi rumah pak 

Leong pada malam hari atas perintah dari pak Leong sendiri untuk 

memberikan buku. Terlihat Pak Leong, Sigap dan Murod duduk 

bertiga sambil Pak Leong memperlihatkan buku-buku yang akan 

diberikan, kemudian Murod berdiri hendak menutup warung 

makan Pak Leong yang masih terbuka dan kemudian berjalan 

kembali ke arah Pak Leong dan Sigap sambil mengambil 

kantongan kresek diatas meja yang dilaluinya, setelah berada 

dibelakang punggung Sigab Murod langsung dengan cepat 

membekap kepala Sigab dari belakang menggunakan kantong 

kresek tersebut hingga Sigab tidak bisa bernafas dan 

menghembuskan nafas terakhirnya. Dari adegan ini menunjukkan 

Murod dan Pak Leong bersekongkol menjebak Sigab untuk bisa 

melenyabkan Sigab yang identitasnya sudah diketahui oleh Pak 

Leong dan Murod. 

Konotasi 

Potongan scene diatas menunjukkan bahwa teroris dapat bertindak 

diluar batas kewajaran manusia hingga dapat merenggut nyawa 

seseorang yang tidak bersalah. Aparat penegak hukum seperti 

polisipun juga tak luput dari aksi kekejaman para teroris, aksi 
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pembunuhan anggota kepolisian ini karena mereka menganggap 

bahwa polisi menjadi penghalang utama mereka. Para teroris 

menyasar polisi yang dianggap menghalangi mereka dan tidak 

segan-segan untuk melenyapkan  mereka. 

Mitos 

Pelaku aksi terorisme tidak akan segan-segan menghilangkan 

nyawa seseorang yang berusaha untuk menghalangi jalannya.  

Scene ini dimulai pada durasi 02:01 sampai dengan durasi 03:29. Scene 

yang menampilkan adegan Murod dan Sigap yang mendatangi rumah Pak Leong 

pada malam hari untuk mengambil buku yang akan diberikan oleh Pak Leong. 

Terlihat Pak Leong, Sigap dan Murod duduk bertiga sambil Pak Leong 

memperlihatkan buku-buku yang akan diberikan, Sigappun membantu Pak Leong 

menghitung buku sambil memasukkan buku-buku tersebut kedalam tas. kemudian 

Murod berdiri hendak menutup warung makan Pak Leong yang masih terbuka dan 

kemudian berjalan kembali ke arah Pak Leong dan Sigap sambil mengambil 

kantongan kresek diatas meja yang dilaluinya, setelah berada dibelakang 

punggung Sigab Murod langsung dengan cepat membekap kepala Sigab dari 

belakang menggunakan kantong kresek dan terlihat Sigab berusaha untuk 

membebaskan kepalanya dari kantong kresek tersebut hingga Sigab tidak bisa 

melawan karna kehabisan nafas dan menghembuskan nafas terakhirnya. Aksi 

pembunuhan bukanlah hal mustahil bagi pelaku aksi terorisme, mereka tidak akan 

segan-segan menyingkirkan orang-orang yang berusaha menghalangi jalannya, 

termasuk aparatur negara sekalipun. 

Pembunuhan pada hakikatnya bertentangan dengan norma hukum dan 

norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat. 

Meskipun demikian tetap saja ada sebagian anggota masyarakat yang melakukan 

tindak kejahatan tersebut. Dampak yang dihasilkan dari pembunuhan yaitu 

hilangnya nyawa korban dan hilangnya sumber penghasilan keluarga korban bila 
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korban adalah tulang punggung ekonomi keluarganya, hal itu juga dapat 

menimbulkan dampak psikologis yang sangat traumatis pada anak-anak korban. 

Tindakan pembunuhan juga bisa menimbulkan kepanikan dan rasa takut dalam 

masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada scene ini terdapat aksi 

radikalisme yaitu pembunuhan terhadap aparatur negara yang dilakukan oleh 

kelompok radikal. 

2. Rosyid memperlihatkan rompi bom hasil rakitannya ke Pak Leong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar Adegan 2. Perakitan Bom 

a. Dialog 

Pak Leong : Gimana kerjaan kamu ? 

Rosyid : Ehh baik mas, silahkan duduk mas, sebentar yah mas 
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Pak Leong : Rompinya  

Rosyid : Ini mas  

Pak Leong : Ini sudah terkoneksi belum ? 

Rosyid : Belum mas, belum saya pasang batrei 

Pak Leong : Pake  

 

b. Analisis 

Denotasi 

Pada scene ini menunjukkan Pak Leong mendatangi tempat tinggal Rosyid 

untuk melihat rompi bom yang dirakit oleh Rosyid. Rosyidpun menyambut 

Pak Leong dan memperlihatkan rompi hasil rakitannya dan Pak Leong 

memperhatikan detail dari rompi tersebut serta menyuruh Rosyid untuk 

mengenakannya. Rosyidpun mengenakan rompi tersebut. 

Konotasi 

Potongan scene diatas memperlihatkan bahwa Pak Leong sebagai pimpinan 

menyuruh Rosyid anggotanya untuk membuat rompi bom bahkan mendatangi  

sendiri kediaman Rosyid untuk mengecek apakah rompi tersebut sudah siap 

digunakan. Ilmu perakitan bom seperti digambarkan pada scene tersebut dapat 

dimiliki oleh setiap anggota terorisme guna melancarkan aksi radikalnya 

tersebut. 

Mitos 

Anggota teroris sudah dipersiapkan untuk menjadi perakit bom yang handal 

agar dapat melancarkan aksi terornya. 

Scene ini dimulai pada menit ke 14:30 sampai dengan 15:34. Scene yang 

menampilkan adegan Pak Leong yang mendatangi tempat tinggal Rosyid untuk 

melihat rompi bom yang dirakit oleh Rosyid. Rosyidpun menyambut Pak Leong 

dengan mempersilahkan Pak Leong memasuki rumahnya dan mempersilahkan 

untuk duduk. Sambil duduk Pak Leong mempertanyakan bagaimana hasil kerja 

Rosyid, pertanyaan yang dilontarkan dari Pak Leong tersebut untuk memastikan 

apakah pekerjaan yang diberikan kepada Rosyid telah dikerjakaan atau tidak. 

Rosyid memperlihatkan rompi hasil rakitannya untuk membuktikan bahwa 

pekerjaannya untuk merakit bom telah selesai dan siap untuk dipergunakan, 

sambil Pak Leong memperhatikan detail dari rompi tersebut serta menyuruh 
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Rosyid untuk mengenakannya sambil memastikan dengan jelas bagaimana rompi 

tersebut cocok saat dipakai. 

Aksi merakit bom ternyata menjadi keahlian khusus bagi kelompok teroris. 

Ali Fauzi salah satu mantan teroris memberikan penuturan tentang dunia 

terorisme dalam acara pencegahan paham radikalisme dan terorisme yang 

diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Beliau 

mengatakan bahwa para kader teroris diajari empat ilmu penting, yakni navigasi 

dan map reading (membaca peta) untuk mengetahui kondisi lapangan. Lalu, cara 

merakit bom dan senjata. Teknik menembak dari berbagai sudut dan seni 

berperang. Selesai belajar, pria yang pernah tinggal di camp kelompok teroris Abu 

Sayyaf di Filipina ini dipercaya mengembangkan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) 

di Indonesia dan diangkat sebagai Kepala Instruktur Perakitan Bom JI Wakalah 

Jawa Timur. “Saya dilatih merakit dan meledakkan bom di sejumlah tempat di 

Indonesia seperti di Poso, Madiun, Pacitan, Ponorogo, dan masih banyak lagi. 

Kami lebih andal merakit bom ketimbang merakit layang-layang,” ucapnya. Dari 

penuturan Ali Fausi sebagai mantan teroris ini membuktikan bahwa anggota 

teroris berpaham radikal memang diberi pembelajaran tentang pembuatan atau 

perakitan bom yang kemudian selaras pada adegan di scene ini bahwa anggota 

dari kelompok teroris berpaham radikal ditunjukkan dapat merakit bom.  

3. Pak Leong memberikan doktrin kepada Rosyid dan Desi 
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Gambar Adegan 3. Pendoktringan 

 

a. Dialog 

Pak Leong  : Siapa kamu ? 

Rosyid  : Namanya Desi mas, orang tuanya sudah tidak ada.    

   Dia  ponakan saya, masih kecil mas 

Pak Leong  : Kamu dah nikah ? 

Desi  : Belum 

Pak Leong  : Rosyid kamu sudah belajar kalau tujuan kita itu     

  sorga, tujuan yang paling mulia dan  tugas saya    

  disini untuk mengantarkan kalian untuk memenuhi    

  tujuan tersebut. 

b. Analisis  

Denotasi 

Adegan tersebut memperlihatkan Desi yang perlahan keluar dari 

kamarnya dan mendekati Pak Leong dan Rosyid yang sedang 

berbincang, ketika Pak Leong melihat Desi yang baru pertama kali 

dia lihat maka Pak Leongpun bertanya siapa perempuan ini, 

Rosyidpun menjelaskan bahwa dia adalah keponakannya yg sudah 

yatim piatu. Melihat Pak Leong yang bertanya tentangnya, Desipun 

tertunduk takut dan hanya menjawab seperlunya saja. Pak 

Leongpun berdiri melihat Rosyid sambil mengeluarkan kata-kata 

mengingatkan Rosyid apa tujuan mereka dan menambah keyakinan 

Rosyid  bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang benar serta 

kembali mengimi-ngimingi bahwa tujuan mereka adalah surga. 

Konotasi 

Makna konotasi pada adegan tersebut yaitu Pak Leong berusaha 

untuk mendoktrin pemikiran Rosyid dan Desi agar mau menuruti 

keinginannya dengan iming-iming surga. 

Mitos 

Aksi yang bertujuan surga. 
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Scene ini dimulai pada menit ke 16:00 sampai dengan 17:34. Scene yang 

menampilkan adegan Desi yang perlahan keluar dari kamarnya mendekati Pak 

Leong dan Rosyid yang sedang berbincang, ketika Pak Leong melihat Desi yang 

baru pertama kali dia lihat, Pak Leongpun bertanya siapa perempuan ini, 

Rosyidpun berkata bahwa dia adalah Desi keponakannya yang sudah yatim piatu. 

Melihat Pak Leong yang bertanya tentangnya, Desipun tertunduk. Pak Leong 

kembali bertanya apakah Desi sudah menikah yang kemudian dijawab oleh Desi 

bahwa dia belum menikah. Pak Leongpun berdiri sambil menepuk pundak Rosyid 

sambil mengeluarkan kata-kata mengingatkan Rosyid bahwa apa yang mereka 

lakukan ini bertujuan untuk masuk surga. Dari scene ini menunjukkan bahwa aksi 

radikalisme juga dapat tersebar karena adanya faktor keluarga.  

Kelompok aksi radikalisme melakukan indoktrinasi untuk merekrut 

anggota dan meyakinkan para anggotanya dengan mengkampanyekan kegiatan 

mereka sebagai jihad yang tujuannya adalah surga. Menurut Mahfud, sebenarnya 

apa yang membuat orang mau bergabung dengan gerakan-gerakan radikal lebih 

disebabkan ada iming-iming sebagai aksi balasannya surga. Idoelogi yang selama 

ini mengembangkan jihadnya balasan surga itu adalah pesona yang selalu 

menjanjikan mobilisasi massa masuk dalam kelompok radikal. Ustaz Khairul 

Ghazali, mantan teroris yang pernah ditangkap Detasemen Khusus 88 Anti Teror 

Mabes Polri menyebut bahwa jaringan-jaringan kelompok radikal merekrut 

anggota  untuk melakukan aksi jihad dengan doktrin akan masuk surga.  

Pengasuh Pesantren Al Hidayah ini mengatakan, konsep yang ditanamkan 

dalam diri 'pengantin' bom adalah iming-iming masuk surga. Dalam 

doktrin teroris, bagi siapa saja yang berjihad melakukan penyerangan akan 

bertemu dengan 72 bidadari yang ada di surga. "Konsep inilah yang ditanamkan 

para perekrut kepada calon teroris. Kemudian, dalam doktrinnya, perekrut 
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mengajarkan bahwa bagi siapa saja yang mati dalam keadaan berjihad, dosanya 

akan diampuni dan kembali bersih seperti bayi yang baru lahir," ungkap Ghazali. 

Dari penuturan Ustaz Khairul Ghazali ini sebagai mantan teroris membuktikan 

bahwa untuk menggait anggota atau meyakinkan para anggotanya kelompok 

teroris berpaham radikal betul adanya menggunakan konsep dengan iming-iming 

masuk surga. Selaras pada adegan di scene ini menunjukkan bahwa doktin yang 

diberikan untuk meyakinkan anggotanya bahwa yang mereka lakukan ini 

tujuannya adalah surga. 

4. Aksi bom bunuh diri di kantor polisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Adegan 4. Bom Bunuh Diri 
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a. Analisis 

Denotasi 

Rosyid memasuki halaman kantor polisi sambil melihat situasi 

pekarangan kantor polisi hingga mencapai pintu masuk kantor 

polisi sambil melihat-lihat situasi di kantor polisi tersebut. Adji 

yang melihat gerak gerik Rosyid yang tidak biasa menaruh curiga 

dan memberi kode kepada rekan kepolisiannya untuk mengawasi 

si Rosyid, kemudian setelah melihat situasi Rosyid kembali 

berjalan keluar dari kantor polisi dan bergantian dengan Desi yang 

berjalan memasuki halaman kantor polisi dengan wajah yang datar 

tanpa sepatah katapun. Setelah Desi sampai di ambang pintu 

kantor polisi Rosyidpun juga sudah sampai di luar pekarangan 

kantor polisi dan menghampiri Pak Leong yang sudah siap dengan 

pemantik bom di tangannya, setelah Rosyid sampai pada Pak 

Leong, Pak Leongpun menekan pemantik tersebut dan 

terdengarlah suara ledakan dari arah kantor polisi. Terlihatlah 

beberapa korban ledakan bom bunuh diri yang mana diantaranya 

adalah 3 orang polisi yang dinyatakan meninggal dunia akibat bom 

bunuh diri tersebut. 

Konotasi 

Makna konotasi pada adegan tersebut yaitu, Desi siap menjadikan 

dirinya korban bom bunuh diri dengan mendatangi kantor polisi 

menggunakan rompi yang sudah dipasangi bom yang dirakit oleh 

Rosyid. 

Mitos 

Komplotan aksi teror bom bunuh diri, rela mengorbankan 

keluarganya sendiri. 

Scene ini dimulai pada menit ke 17:14 sampai dengan 25:57. Scene yang 

menampilkan adegan Rosyid memasuki halaman kantor polisi sambil melihat 

situasi pekarangan kantor polisi hingga mencapai pintu masuk kantor polisi 

sambil melihat-lihat situasi di kantor polisi tersebut. Adji yang melihat gerak gerik 

Rosyid yang tidak biasa menaruh curiga dan memberi kode kepada rekan 

kepolisiannya untuk mengawasi si Rosyid, kemudian setelah melihat situasi 

Rosyid kembali berjalan keluar dari kantor polisi dan bergantian dengan Desi 
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yang berjalan memasuki halaman kantor polisi dengan wajah yang datar tanpa 

sepatah katapun.  

Setelah Desi sampai di ambang pintu kantor polisi Rosyid juga sudah 

sampai di luar pekarangan kantor polisi dan menghampiri Pak Leong yang sudah 

siap dengan pemantik bom di tangannya, setelah Rosyid sampai pada Pak Leong, 

Pak Leongpun menekan pemantik tersebut dan terdengarlah suara ledakan dari 

arah kantor polisi. Terlihatlah beberapa korban ledakan bom bunuh diri yang 

tergeletak dihalaman kantor polisi yang sudah porak poranda.  Korban akibat dari 

bom bunuh diri tersebut diantaranya adalah 3 orang polisi yang dinyatakan 

meninggal dan Desi selaku eksekutor dari bom bunuh diri tersebut. Adji yang 

melihat ke tiga rekannya tewas karena ledakan tersebut merasa sedih dan hancur 

terlihat pada scene ini juga Adji membayangkan kembali momen kebersamaan 

mereka selama bersama menjadi rekan kerja. 

Kelompok aksi terorisme rela mengorbankan diri maupun keluarganya 

demi mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dilansir dari Science Daily, 

Universitas Oxford pernah melakukan penelitian yang dipimpin oleh Profesor 

Harvey Whitehouse, seorang Direktur Pusat Antropologi dan Pikiran Oxford. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada proses psikologi unik yang memotivasi 

seseorang mengorbankan dirinya demi kepentingan kelompok, yaitu fusi identitas. 

Fusi identitas (peleburan identitas) merupakan rasa kesatuan yang "mendalam" 

dengan kelompok. Rasa ini dibentuk dari hasil esensi, pengalaman emosional, dan 

nasib yang sama dengan orang lain yang berada di kelompok. Dalam penelitian 

yang diterbitkan di jurnal Behavioral and Brain Sciences tersebut, Whitehouse 

berpendapat bahwa fusi adalah faktor utama pendorong terorisme melakukan aksi 

bom bunuh diri.  



53 

 

 
 

Selain fusi identitas, Dr. Eyad Sarraj, psikiater Muslim di Palestina 

mengatakan, bom bunuh diri biasanya adalah orang-orang yang sangat penakut, 

introver, sulit berkomunikasi, dan sama sekali tidak melakukan kekerasan. 

Dengan melakukan aksi ekstrem, kata dia, mereka seolah bisa mengatasi 

kekurangannya tadi lewat keberanian besar menghadapi kematian. Mereka juga 

merasa bagaikan idola, ikon, bahkan pahlawan karena telah melakukan hal yang 

dianggapnya paling mulia. Baik itu di mata Tuhan maupun sejawatnya. Tak hanya 

itu, aksi bom bunuh diri juga kerap dipicu kemiskinan dan keinginan balas 

dendam. Dr. Nancy Kobrin dari American Center for Democracy, seorang 

psikoanalis yang juga ahli kontraterorisme menyebutkan, perempuan banyak 

dilibatkan karena dampak teror dan kekerasan yang ditimbulkannya bisa jauh 

lebih besar ketimbang laki-laki. Pelaku biasanya dipaksa, tapi sebagian besar juga 

datang secara sukarela. Menurutnya ada banyak faktor yang memotivasi 

perempuan, misalnya kehidupan yang menyedihkan, dilecehkan laki-laki, hingga 

balas dendam atas suatu penderitaan.. Selaras pada scene ini menunjukkan bahwa 

teror bom bunuh diri memang kerap kali dipergunakan dalam melakukan aksi 

teror. 

5. Penggerebekan tempat persembunyian para teroris 
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Gambar Adegan 5. Penggerebekan Teroris 

 

a. Dialog 

Abu Toyip  : Jadi jamaah, jangan ada ragu dihatimu karena       

                             pengorbananmu sangat berarti buat kita. 

Bapak Polisi  : Angkat tangan 

b. Analisis 

Denotasi 

Densus 88 bersiap untuk melakukan penggrebekan ke tempat 

teroris bersembunyi dan melancarkan aksi penanaman paham 

radikal kepada anggotanya. Dibawa komando Adji perlahan para 

polisi mengintai dan mengambil posisi masing-masing agar tidak 

ada yang berhasil melarikan diri. Abu Toyib yang tanpa 

mengetahui bahwa gubuk yang ia tempati berdakwah sedang 

diintai oleh Kesatuan Densus 88 tetap dengan tenang melancarkan 

aksi dakwahnya untuk meyakinkan para anggotanya untuk tetap 

menjadi jamaah yang setia terhadap kelompoknya. Setelah semua 

sudah siap para polisipun mengepung tempat tersebut dan 

terjadilah baku tembak dan aksi kejar-kejaran antara polisi dan 

teroris hingga pada akirnya pemimpin para teroris yaitu Pak Leong 

dan Rosyid berhasil diamankan dan sisanya meninggal di TKP 

akibat baku tembak dengan para aparat kepolisian. 

Konotasi 

Pada analisis konotasi adegan ini memperlihatkan para teroris yang 

sedang diyakinkan bahwa jalan yang mereka ambil adalah jalan 

yang benar sehingga mereka yakin untuk mengabdikan hidupnya 

dan mengamini paham radikal.  
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Mitos 
Para teroris mempunyai kajian khusus untuk menanamkan 
pemikiran dan keyakinan radikal pada anggota rekrutannya agar 
hati dan fikiran mereka yakin bahwa jalan yang telah mereka ambil 
adalah jalan yang paling baik. Sehingga mereka bisa mewakafkan 
dirinya untuk kepentingan kelompok radikal tersebut. 

Scene ini dimulai pada menit ke 48:46 sampai dengan 52:40. Scene yang 

menampilkan Densus 88 bersiap untuk melakukan penggrebekan ke tempat teroris 

bersembunyi dan melancarkan aksi penanaman paham radikal kepada anggotanya. 

Dibawa komando Adji perlahan para polisi mengintai dan mengambil posisi 

masing-masing agar tidak ada yang berhasil melarikan diri. Abu Toyib yang tanpa 

mengetahui bahwa gubuk yang ia tempati berdakwah sedang diintai oleh 

Kesatuan Densus 88 tetap dengan tenang melancarkan aksi dakwahnya untuk 

meyakinkan para anggotanya untuk tetap menjadi jamaah yang setia terhadap 

kelompoknya... “Jadi jamaah, jangan ada ragu dihatimu karena pengorbananmu 

sangat berarti buat kita” ujar Abu Toyib kepada jamaahnya. Setelah semua sudah 

siap para polisipun mengepung tempat tersebut dan terjadilah baku tembak dan 

aksi kejar-kejaran antara polisi dan teroris, Pak Leong yang melihat polisi mulai 

berdatangan berusaha mencari celah untuk melarikan diri hingga pada akirnya Pak 

Leongpun berhasil diamankan dan Rosyid yang memilih bersembunyi disudut 

gubuk sambil berjongkok sambil menutup telinganya dengan mata melotot karena 

ketakutan akhirnya ditemukan juga oleh Kesatuan Densusu 88 yang melakukan 

aksi penggerebekan yang kemudian mengulurkan tangan dan dengan rasa takut 

Rosyid meraih tangan Pak Polisi dan dibawa keluar dari gubuk dengan selamat. 

Salah satu cara untuk menanamkan pikiran radikal terhadap anggota 

rekrutan terorisme yaitu dengan melakukan kajian khusus yang isinya janji-janji 

dan kata-kata manis bahwa jalan yang mereka tempu adalah jalan yang paling 

benar. Para anggota rekrutan diberikan janji-janji bahwa mereka akan 

memperoleh surga sebagai balasan dari pengorbanan mereka. Sebagaimana 



56 

 

 
 

pengakuan dari beberapa mantan anggota teroris seperti Ustaz Khairul Ghazali, 

beliau mengaku diberikan iming-iming bertemu dengan 72 bidadari yang ada di 

surga jika dia ikut melakukan penyerangan yang dibungkus dengan kata-kata 

jihad. Ali Imron juga sebagai mantan kelompok aksi terorisme bom bali 

mengatakan bahwa ketika ia direkrut menjadi anggota teroris dia juga diberikan 

janji akan masuk surga dan dijamin jihad di jalan Allah. 

6. Pembobolan Penjara oleh para narapidana teroris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar Adegan 6. Pembobolan Penjara 

 

a. Dialog  

Pak Leong : Paket 

Polisi : Gak ada paket  

Pak Leong : Alah bohong, paket saya mana 

Polisi  : Buka Jis, saya sudah bilang gak ada paket 
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Pak Leong : Bohong  

Polisi : Saya dari depan abis ngecek paket 

Pak Leong : Bohong 

 

b. Analisis 

Denotasi 

Pada scene ini diperlihatkan Pak Leong meminta paket kepada 

polisi yang berjaga sebagai pancingan agar polisi tersebut 

terpancing untuk masuk ke sel penjara. Polisi tersebutpun 

terpancing dan masuk kedalam sel penjara. Setelah memasuki sel 

penjara, polisi dan Pak Leongpun beradu argumen hingga 

kemarahan Pak Leong memuncak dan menarik polisi tersebut dan 

membenturkannya ke sel penjara, terlihat salah satu teman si polisi 

ingin membantu melerai tetapi diapun ikut terjebak karena para 

napi yang lain ikut bekerjasama dalam menganiaya kedua polisi 

tersebut hingga tak berdaya. Para napipun bebas dari dalam sel 

sambil berserok dan merusak setiap ruangan yang ada di kantor 

polisi tersebut. 

Konotasi 

Makna konotasi pada scene ini yaitu para narapidana berhasil 

membobol sel penjara dengan bantuan satu samalain hingga 

menghancurkan isi penjara tersebut. 

Mitos 

Anggota teroris mempunyai persatuan yang kuat. 

Scene ini dimulai pada menit ke 01:14:41 sampai dengan 01:23:46 Scene 

yang menampilkan Pak Leong berteriak dari sel penjara meminta paket kepada 

polisi yang berjaga, polisi tersebutpun merespon teriakan dari Pak Leong dengan 

berkata tidak ada paket, saya sudah dari depan abis ngecek, tetapi Pak Leong tidak 

mau tau dan tetap berteriak meminta paket. Tanpa menyadari bahwa itu adalah 

trik dari Pak Leong agar polisi yang berjaga terpancing untuk masuk kedalam sel 

penjara, dan benar saja polisi tersebutpun terpancing dan masuk kedalam sel 

penjara.  
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Setelah memasuki sel penjara, polisi dan Pak Leongpun beradu argumen 

yang mana Pak Leong tetap bersikeras meminta paket dan polisi yang berjaga 

juga tetap kekeh berkata bahwa tidak ada paket hingga kemarahan Pak Leong 

memuncak dan menarik polisi tersebut dan membenturkannya ke sel penjara, 

melihat temannya dianiaya oleh para teroris di dalam sel penjara, teman si polisi 

yang ikut berjaga mencoba ingin membantu melerai tetapi diapun ikut terjebak 

karena para napi yang lain ikut bekerjasama dalam menganiaya kedua polisi 

tersebut hingga tewas. Para napipun bebas dari dalam sel sambil berserok dan 

merusak setiap ruangan yang ada di kantor polisi tersebut. 

Banyak hal yang melatar belakangi kuatnya persatuan aksi terorisme. 

Dilihat dari psikologi, yang melatar belakangi kuatnya persatuan antar sesama 

teroris dikarenakan fusi identitas yang merupakan timbulnya rasa kesatuan yang 

mendalam dengan sesama kelompok yang mana dibentuk dari hasil esensi, 

pengalaman emosional, dan nasib yang sama dengan orang yang ada didalam 

kelompoknya. Jika dilihat dari faktor agama, para teroris sudah meyakini bahwa 

hal yang mereka lakukan adalah bagian dari jihad yang tujuannya adalah surga, 

maka dari itu mereka tetap setia berada pada kelompoknya atas nama agama. 

7. Penyanderaan polisi di Mako Brimob 
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Gambar Adegan 7. Penyanderaan Anggota Kepolisian 

a. Dialog  

Pak Leong   : Tau rumah sadikin haa, siapa istrinya dan gimana     

                                 anak-anaknya, buruan kasi tau  atau saya tembak     

                                 pala kamu  

Aji   : Sampai matipun kami gak akan korbankan  

  keluarga kami itu bedanya kami sama kalian 

Pak Sadikin : Pak Leong, sadikin  

Pak Leong   : yaa 

Pak Sadikin : Tolong lepasin satu anggota saya pak, bukti bahwa 

  mereka masih hidup kalau enggak saya gak akan  

  bisa menahan pasukan saya untuk gak nyerang   

  bapak 

Pak Leong   : Kalau pasukanmu mendekat, bukan cuman teman- 

    temanmu disini yang bakal mati keluargamu akan  

  saya habisi. Semua sandra akan saya bebaskan   

  bangkenya juga akan saya kirim kesana  

Komandan Ruslan : Pak Leong kalau kalian bunuh kami pasukan kami  

    akan masuk menghabisi kalian lebih baik kalian  

    menyerah sekarang lepaskan sandra  

Pak Leong  : He he he kamu pikir saya takut mati dari awal     

kami udah    siap untuk mati, mati diperang lebih 

baik daripada ngabisin waktu dipenjara. Tau siapa 

Sadikin tau gak atau saya habisi istri dan anakmu 

Aji   : Bangsat  

Pak Leong   : Salah satu dari kalian akan mati, komandan Ruslan  

Aji    : Jangan jangan jangan bunuh saya jangan jangan   

             bunuh saya woi pengecut anjing bunuh saya bunuh  

             saya, bang abang harus pulang bang  

Pak Leong   : Jagoan, hee bawa keluar  

Komandan Ruslan : Ji Adji gak Ji saya gak mau Ji jangan Ji 
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Aji   : Titip salam sama istri saya bang  

Komandan Ruslan : Saya gak mau Ji  

Aji   : Bilang jangan tungguin saya pulang dari sini bang  

Komandan Ruslan : Jangan Ji kamu bilang sendiri Ji, lepaskan lepaskan 

 

b. Analisis 

Denotasi 

Pada scene ini diperlihatkan Pak Leong dan para narapidana yang 

lain menyandera beberapa polisi yang berjaga di Mako Brimob 

pada saat pembobolan, diantaranya yaitu Adji dan komandan 

Ruslan yang mana sudah dikeroyok habis-habisan oleh para 

narapidana. Terlihat Pak Leong yang berusaha mencari tau 

identitas dari Pak Sadikin dengan bertanya kepada Adji dan Ruslan 

tetapi Adji dan Ruslan memilih untuk tidak memberitahu identitas 

Pak Sadikin kepada Pak Leong yang membuat Pak Leong merasa 

kesal dan marah. Tidak lama kemudian Pak Sadikin menelfon 

untuk memberitahukan kepada Pak Leong agar membebaskan satu 

sandera untuk memastikan bahwa anggotanya yang di sandera 

masih hidup. Pak Leongpun memberitahukan bahwa dia akan 

melepas semua sandera yang hidup maupun yang mati. Komandan 

Ruslan mencoba untuk memperingatkan akan konsekuensi yang 

akan diterima oleh Pak Leong jika pasukannya berhasil masuk ke 

Mako Brimob tetapi Pak Leong tidak takut akan kensekuensi yang 

akan dia terima dan malah memilih siapa yang akan mati, terlihat 

Adji ingin melindungi Komandan Ruslan dan memilih bahwa dia 

saja yang mati dan menyuruh Pak Leong untuk membebaskan 

komndan Ruslan dan kemauan Adjipun dituruti dan Adjipun 

dihabisi oleh Pak Leong menggunakan pecahan kaca. 

Konotasi 

Makna konotasi pada scene ini yaitu para narapidana yang 
dipimpin oleh Pak Leong berhasil menyandera beberapa aparat 
kepolisian yang bertugas di Mako Brimob pada saat pembobolan 
penjara. Pak Leong berusaha untuk mencari identitas dari Pak 
Sadikin selaku pimpinan kepolisian agar keluarga Pak Sadikin 
mendapat teror dari anggota Pak Leong dan menjadikan keluarga 
Pak Sadikin sebagai ancaman agar Pak Sadikin tidak berani 
kepada pak Leong, akan tetapi baik Adji dan Komandan Ruslan 
memilih untuk menutup mulut dan tidak membeberkan identitas 
pimpinannya tersebut. Dari aksi penyanderaan ini Adji menjadi 
korban yang terbunuh dan membiarkan komandan Ruslan 
dibebaskan.  
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Mitos 

Segala bentuk teror dapat dilakukan oleh para teroris guna untuk 
mewujudkan tujuannya salah satu bentuk terornya yaitu 
penyanderaan. Penyanderaan sendiri adalah salah satu bentuk aksi 
teror yang dilakukan oleh para teroris untuk mencapai tujuannya 
dengan disertai perampasan kemerdekaan, ancaman, penganiayaan 
bahkan sampai menghilangkan nyawa korban.  

Scene ini dimulai pada menit ke 01:34:57 sampai dengan 1:49:37. Scene 

yang menampilkan Pak Leong dan para narapidana yang lain menyandera 

beberapa polisi yang berjaga di Mako Brimob pada saat pembobolan, diantaranya 

yaitu Adji dan komandan Ruslan yang mana sudah dikeroyok habis-habisan oleh 

para narapidana. Terlihat Pak Leong yang berusaha mencari tau identitas dari Pak 

Sadikin dengan bertanya kepada Adji dan Ruslan... “tau rumah sadikin haa, siapa 

istrinya dan gimana anak-anaknya, buruan kasi tau  atau saya tembak pala kamu” 

ucap Pak Leong, Adji dan Ruslan memilih untuk tidak memberitahu identitas Pak 

Sadikin kepada Pak...” sampai matipun kami gak akan korbankan keluarga kami 

itu bedanya kami sama kalian” ucap Adji yang membuat Pak Leong merasa kesal 

dan marah. Tidak lama kemudian Pak Sadikin menelfon untuk memberitahukan 

kepada Pak Leong agar membebaskan satu sandra untuk memastikan bahwa 

anggotanya yang di sandera masih hidup...” tolong lepasin satu anggota saya pak, 

bukti bahwa mereka masih hidup kalau enggak saya gak akan bisa menahan 

pasukan saya untuk gak nyerang bapak” yang kemudian dijawab oleh Pak Leong 

“kalau pasukanmu mendekat, bukan cuman teman-temanmu disini yang bakal 

mati keluargamu akan saya habisi.  

Semua sandera akan saya bebaskan bangkenya juga akan saya kirim 

kesana”. Komandan Ruslan mencoba untuk memperingatkan akan konsekuensi 

yang akan diterima oleh Pak Leong jika pasukannya berhasil masuk ke Mako 

Brimob tetapi Pak Leong tidak takut akan kensekuensi yang akan dia terima dan 

malah memilih siapa yang akan mati, terlihat Adji ingin melindungi Komandan 

Ruslan dan memilih bahwa dia saja yang mati dan menyuruh Pak Leong untuk 
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membebaskan komndan Ruslan dan kemauan Adjipun dituruti dan Adjipun 

dihabisi oleh Pak Leong menggunakan pecahan kaca.  

Dari scene ini menunjukkan bahwa penyanderaan merupakan kejahatan 

mengancam membunuh, atau melukai warga yang tidak berdosa untuk menekan 

pihak ketiga, dalam hal ini negara, organisasi pemerintah, organisasi 

internasional, seseorang, atau kelompok orang, untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu tindakan sebagai suatu syarat eksplisit atau implisit untuk 

pembebasan sandera. Penyanderaan telah menjadi taktik yang populer bagi para 

ekstremis selama ribuan tahun, seperti yang didefinisikan dalam hukum 

internasional, penyanderaan adalah “penyitaan atau penahanan dan pengancaman 

untuk membunuh, melukai, atau terus menahan seseorang untuk memaksa pihak 

ketiga untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun sebagai syarat 

yang eksplisit atau implisit untuk pembebasan yang disita atau orang yang 

ditahan". Seorang sandera adalah seorang individu yang diambil secara paksa 

untuk mengamankan tuntutan pengambil.  

C. Deskripsi dari Seluruh Aksi Radikalisme yang ada dalam Film Sayap-sayap 

Patah 

Penjelasan mengenai keseluruhan aksi radikalisme yang telah didapatkan, 

yakni aksi terorisme dalam berbagai bentuk yaitu :  

1. Pembunuhan Sigab Mulyanto salah satu anggota kepolisian 

Aksi terorisme yang pertama yaitu pembunuhan Sigab Mulyanto yang 

menjadi mata-mata kepolisian densus 88 yang terbunuh akibat dari 

bocornya identitas Sigab yang diketahui oleh Murod dan Pak Leong. Pada 

scene ini Pak Leong dan Murod menjebak Sigab untuk datang  ke rumah 

Pak Leong dengan dalih mengambil buku yang tanpa disadari oleh Sigab 

bahwa itu adalah jebakan untuk melenyabkan nyawanya. Terlihat pada 



63 

 

 
 

adegan kemudian Murod berdiri hendak menutup warung makan Pak Leong 

yang masih terbuka dan kemudian berjalan kembali ke arah Pak Leong dan 

Sigap sambil mengambil kantongan kresek diatas meja yang dilaluinya, 

setelah berada dibelakang punggung Sigab Murod langsung dengan cepat 

membekap kepala Sigab dari belakang menggunakan kantong kresek dan 

terlihat Sigab berusaha untuk membebaskan kepalanya dari kantong kresek 

tersebut hingga Sigab tidak bisa melawan karna kehabisan nafas dan 

menghembuskan nafas terakhirnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

menyimpulkan dan membahas bahwa Pembunuhan terhadap Sigab Mulyano 

adalah aksi terorisme yang berpaham radikal. 

2. Perakitan rompi bom oleh Rosyid  

Aksi terorisme yang kedua yaitu perakitan rompi bom yang dilakukan oleh 

Rosyid, yang mana pada scene ini diperlihatkan adegan dimana Rosyid 

memperlihatkan rompi hasil rakitannya untuk membuktikan bahwa 

pekerjaannya untuk merakit bom telah selesai dan siap untuk dipergunakan, 

sambil Pak Leong memperhatikan detail dari rompi tersebut serta menyuruh 

Rosyid untuk mengenakannya sambil memastikan dengan jelas bagaimana 

rompi tersebut apakah cocok saat dikenakan. Berdasarkan hal tersebut 

peneliti menyimpulkan dan membahas bahwa perakitan rompi bom 

merupakan aksi terorisme yang berpaham radikal. 

3. Pemberian doktrin kepada Rosyid dan Desi  

Aksi terorisme yang ketiga yaitu Pemberian doktrin kepada Rosyid dan Desi 

yang dilakukan oleh Pak Leong, yang mana pada scene ini diperlihatkan 

adegan dimana Pak Leong berdiri sambil menepuk pundak Rosyid sambil 

berkata kepada Rosyid bahwa apa yang mereka lakukan ini bertujuan untuk 

masuk surga. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan dan 
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membahas bahwa pemberian iming-iming masuk surga adalah dotrin yang 

merupakan aksi radikal. 

4. Aksi bom bunuh diri di kantor polisi  

Aksi terorisme yang ke empat yaitu bom bunuh diri di kantor polisi yang 

dilakukan oleh Desi, yang mana pada scene ini diperlihatkan adegan dimana 

Desi memasuki halaman kantor polisi dengan menggunakan rompi bom 

dibalik jaket merah yang dia gunakan agar rompi yang sudah dipasangi 

bahan peledak tidak terlihat oleh orang lain maupun oleh polisi yang 

berjaga. Tidak lama setelah Desi berada di halaman kantor polisi Pak Leong 

yang berada di luar halaman kantor polisi menekan pemantik bom yang 

digunakan Desi dan membuat bom tersebut meledak dan menewaskan tiga 

orang polisi. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan dan 

membahas bahwa bom bunuh diri merupakan aksi terorisme. 

5. Penggerebekan tempat persembunyian para teroris 

Aksi terorisme yang ke lima yaitu penggerebekan persembunyian para 

teroris, pada scene ini diperlihatkan adegan dimana Abu Toyib memberikan 

dakwah yang bersifat radikal dimana dia berkata...”para jamaah, jangan ada 

ragu dihatimu karena pengorbananmu sangat berarti buat kita”. Tidak 

berselang lama dari perkataan Abu Toyib tersebut muncullah Kesatuan 

Densus 88 yang menggerebek gubuk tempat berlansungnya dakwah radikal 

dari Abu Toyib. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan dan 

membahas bahwa dakwah radikal yang memberikan janji-janji manis yang 

belum tentu jelas kepastiannya serta dilakukan ditempat yang tertutup jauh 

dari permukiman warga merupakan aksi radikal. 
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6. Pembobolan penjara oleh para narapidana teroris 

Aksi terorisme yang ke enam yaitu pembobolan penjara yang dilakukan 

oleh para narapidana teroris. Pada scene ini menampilkan adegan dimana 

Pak Leong memancing para polisi yang berjaga untuk masuk kedalam sel 

penjara dengan berteriak menanyakan paketnya dan benar saja salah satu 

polisi terpancing dan masuk kedalam sel penjara yang kemudian polisi 

tersebut dikerok habis-habisan oleh para narapidana yang ada didalam sel 

tersebut hingga tak berdaya. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

menyimpulkan dan membahas bahwa aksi pembobolan penjara bahkan 

sampai menganiaya petugas kepolisian yang tidak bersalah merupakan aksi 

terorisme yang berpaham radikal.  

7. Penyanderaan polisi di Mako Brimob 

Aksi terorisme yang ke tujuh yaitu penyadraan polisi di Mako Brimob yang 

dilakukan oleh para narapidana yang dimana aksi tersebut dipimpin oleh 

Pak Leong. Pada scene ini menampilkan adegan dimana Pak Leong dan 

para narapidana menyandera beberapa polisi termasuk diantaranya yaitu 

Adji dan komandan Ruslan, Pak Leong berusaha untuk mencari identitas 

keluarga dari Pak Sadikin selaku pimpinan kepolisian untuk meneror 

keluarga Pak sadikin agar Pak Leong dapat membuktikan kekuasaannya 

sebagai orang yang sedang berperang. Akan tetapi Pak Leong tidak berhasil 

mendapatkan identitas keluarga dari Pak Sadikin yang kemudian ingin 

membuktikan kehebatannya dengan membunuh salah satu sanderanya, 

Adjipun menjadi korban kejahatan dari Pak Leong yang tidak segan-segan 

menghabisi nyawa Adji yang selaku aparat kepolisian. Berdasarkan hal 

tersebut peneliti menyimpulkan dan membahas bahwa aksi penyanderaan 

merupakan aksi terorisme. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran surah At-
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Taubah ayat 5 dan 29 yang mana ayat inilah yang sering dijadikan landasan 

orang-orang radikal dalam membenarkan aksi radikalnya. QS. At-Taubah 

ayat 5 dan 29 berisi perintah Allah swt kepada nabi Muhammad saw untuk 

memerangi orang musyrikin. Jika melihat ayat tersebut hanya dari segi teks, 

otomatis ayat ini juga mampu memicu adanya tindakan anarkis dari suatu 

kelompok. Oleh sebab itu gagasan tentang pentingnya mengenal lebih 

dalam soal penafsiran Al-Quran terkait ayat-ayat yang terkesan radikal 

menjadi sangat penting agar orang-orang tidak terdorong melakukan 

tindakan kekerasan atas nama agama. 

Hadist dari Ibnu Umar radiallahuanhuma berkata : ada seorang 

perempuan disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. 

Wanita itu tidak memberi makan, tidak pula memberi minum. Ketika ia 

mengurungnya kucing tersebut tidak dibolehkan untuk memakan serangga 

di tanah. Hadist dari Sa’id bin Jubair menceritakan bahwa : “Ibnu ‘Umar 

pernah melewati beberapa pemuda Quraisy yang menancapkan seekor 

burung dan memanahinya. Setiap anak panah yang tidak mengenai sasaran 

menjadi milik si pemilik burung. Ketika melihat Ibnu ‘Umar, mereka pun 

bubar. Ibnu ‘Umar lalu berkata, “Siapa yang melakukan ini? Ketahuilah, 

Allah melaknat orang yang melakukan seperti ini. Sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang menjadikan 

makhluk bernyawa sebagai sasaran tembak.” Kedua Hadist ini 

membuktikan bahwa penyiksaan terhadap binatang saja Allah swt amat 

membenci bagaimana jika penyiksaan tersebut ditujukan kepada orang 

yang tidak bersalah, tentu ganjarannya jauh lebih besar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

peneliti menyimpulkan bahwa aksi radikalisme dalam Film Sayap-sayap Patah 

tergambarkan dalam beberapa aksi terorisme. Penganut paham radikal selalu 

menghasut dengan membenturkan agama dan budaya, agama dan sosial, serta 

agama dan Pancasila.  

Aksi radikalisme yang dilakukan oleh para teroris yang terdapat dalam 

Film Sayap-sayap Patah yaitu pembunuhan terhadap anggota kepolisian dan 

masyarakat biasa, perakitan bom,  pemberian doktrin atau hasutan untuk menjadi 

anggota teroris baik yang iming-imingi berjihad dan masuk surga, aksi bom bunuh 

diri, dakwah yang bersifat radikal, pembobolan penjara, dan penyanderaan baik 

itu anggota kepolisian maupun masyarakat biasa.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada 

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

sebagai berikut: 

1. Khalayak mampu memahami aksi radikalisme yang terdapat dalam Film 

“Sayap-sayap Patah” ini dan dapat mengambil pembelajaran yang positif 

dari film ini. 

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

yang disampaikan dalam sebuah film. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 

baik itu mengenai aksi radikalisme, dunia perfileman, maupun analisis 

semiotika.
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