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PEDOMAN LITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

 
Huruf 

 
Arab 

 
Nama 

 
Huruf Latin 

 
Nama 

 Alif Tidak ا
dilambangka
n 

Tidak 
dilambangka
n 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ Es (dengan titik di ث
atas) 

 Jim j je ج

 Ha Ḥ Ha (dengan titik ح
di 

bawah) 
 Kha Kh Kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan titik ذ
di 

atas) 
 Ra R Er ر
 Za Z Zet ز
 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش
 Sad S Es (dengan titik di ص

bawah) 
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 Dhad D De (dengan titik ض
di 

bawah) 
 

 Ta T Te (dengan titik di ط
bawah) 

 Dza Z Zet (dengan titik ظ
di 

bawah) 
 ain „ Apostrof terbaik„ 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

 Wawu W We و

 ha H Ha ه

Hamza أ
h 

‟ Apostrof 

 ya‟ Y Ye ي

 
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 monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 
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Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

 

 
Tanda 

 
Nama 

 
Huruf Latin 

 
Nama 

 
´-- 

 
FATḤAH 

 
A 

 
A 

 
 

¸-- 
 

KASRAH 
 

I 
 

I 

 
˚- 

 
ḌAMMAH 

 
U 

 
U 

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 
Tanda 

 
Nama 

 
Huruf 

Latin 

 
Nama 

 
Contoh 

 
 يى 

 
Fathah dan ya 

 
Ai 

 
a dan i 

 
bainaku =  مكنیب 

 
 وى

 
Fathah dan 

wau 

 
Au 

 
a dan u 

 
 =  ھول

 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Haraka

t dan 

Huruf 

 
Nama 

 
Huru

f dan 

tanda 

 
Nama 

 
Contoh 

 
 ى ا|

 
Fathah dan 

alif atau 

 
A 

 
a garis di 

atas 
 maata= هات 

 
 يى 

 
Kasrah dan ya 

 
I 

 
i garis di atas 

 
 qiila= لیق

 
 وى

 
Dammah dan 

wau 

 
U 

 
u garis di 

atas 

 
 تیمو

=yamuutu 
 

3. Ta’Marbutah 

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

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya 

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

transliterasinya adalah [n]. 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي) 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

hurufلآ(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
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ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

6. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

7. 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 bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), 

sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

8. Lafz al-Jalalah (الله) 
 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz 

al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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9. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama  : M. Alam 
NIM  : 50500117082 
Judul  :Pemanfaatan Youtube sebagai Media Informasi Digital dalam  

Konten Dzawin Nur (Analisis Semiotika Umberto Eco) 
 

 
Penelitian ini mengangkat masalah tentang “pemanfaatan Youtube 

sebagai media informasi digital dalam konten Dzawin Nur”. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui makna pesan yang disampaikan Dzawin Nur di 
channel Youtubenya sebagai media informasi serta representasi  dalam Konten 
Dzawin Nur sebagai media imformasi digital. 

 
Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan 

penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam menyeluruh berhubungan 
dengan objek yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis 
semiotika Umberto Eco. 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada rumusan masalah pertama 

menunjukkan pesan yang dapat dipelajari dalam konten tersebut adalah tolong 
menolong, pentingnya kesiapan dan persiapan, kerjasama dan kebersamaan, 
adaptasi dan kreativitas, pembelajaran dan pengalaman. Rumusan masalah 
kedua menunjukkan representasi dalam Langit Kelabu#6 karya Dzawin Nur 
berfungsi untuk menampilkan nilai-nilai positif melalui aktivitas outdoor dan 
interaksi sosial/konten ini menggunakan elemen visual dan naratif untuk 
mengkontrusi makna yang mendukung ideologi kerjasama, kebersamaan dan 
kecintaan terhadap alam. Sebagai media informasi digital, konten ini tidak hanya 
menghibur tetapi juga mendidik dan menginspirasi audiensnya untuk lebih aktif 
dan peduli terhadap lingkungan sekitar. 

 
Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
memperkaya pengentahuan penelitian khusunya pada penelitian semiotika 
milik Umberto Eco pada konten Youtube yang disajikan sebagai media informasi 
digital. hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada masyarakat 
umum tentang penggunaan media sosial seperti Youtube sebagai media 
informasi digital yang menarik, unik, dan konsisten untuk menciptkana sebuah 
karya yang bermanfaat seperti yang dilakukan oleh Dzawin Nur dalam channel 
Youtubenya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, akses terhadap 

bermacam-macam informasi menjadi lebih mudah. Perubahan zaman, didukung 

oleh perkembangan teknologi yang pesat, mempengaruhi efektivitas aktivitas 

komunikasi. Kemunculan teknologi era baru juga berpengaruh pada 

perkembangan media. Media massa, baik berupa audio maupun visual, hadir 

seiring dengan kemajuan teknologi. Terutama dengan munculnya media baru, 

telah secara signi�ikan mengubah dinamika interaksi kita dengan informasi, 

hiburan, dan budaya secara menyeluruh. Media tradisional seperti koran, 

majalah, dan televisi telah mengalami pergeseran peran yang cepat dengan 

kehadiran teknologi digital dan internet. Entitas media baru seperti situs web, 

blog, media sosial, dan platform streaming, termasuk Youtube, telah 

menggantikan peran utama dalam menyampaikan konten kepada audiens. 

Youtube, sebagai salah satu platform media baru, telah memodi�ikasi 

metode penyampaian berita oleh jurnalis dan penghadiran konten informatif 

kepada audiens. Sebelumnya, jurnalis dibatasi oleh media konvensional seperti 

koran, televisi, dan radio. Namun, dengan Youtube mereka memperoleh peluang 

untuk menciptakan konten eksklusif dan menyajikannya secara langsung. 

Youtube memberikan kesempatan bagi jurnalis dan kreator konten independen 

untuk mencapai khalayak global dengan lebih e�isien. Mereka dapat mengunggah 

video berita, wawancara, laporan investigatif, dan konten informatif lainnya 

secara instan dan tanpa kesulitan. Pada beberapa situasi, Youtube bahkan 
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menjadi sumber berita utama bagi sebagian besar individu. Selain itu, Youtube 

juga mengubah cara konsumen berinteraksi dengan informasi dan berita. Di 

masa lalu, masyarakat mengandalkan media konvensional untuk memperoleh 

informasi terbaru. Namun kini, banyak individu bergantung pada Youtube 

sebagai sumber utama informasi. Dengan kehadiran Youtube sebagai media 

baru, banyak pengguna dan penonton televise yang beralih ke platform tersebut. 

Secara keseluruhan, transformasi media dan evolusi aktivitas jurnalistik ke 

dalam domain digital melalui platform tersebut telah mengubah panorama 

media dan memberikan peluang baru bagi jurnalis dan kreator konten. Namun, 

perlu diingat bahwa bersama dengan kemampuan ini, timbul tanggung jawab 

untuk menyebarkan informasi yang akurat, terveri�ikasi, dan menjaga integritas 

informasi. 

Youtube juga telah mengalami perkembangan yang signi�ikan di 

Indonesia. Indonesia mencatat penetrasi internet tertinggi di Asia, dan jumlah 

pengguna seluler aktif di Indonesia melampaui proyeksi populasi. Hal ini telah 

menyebabkan pertumbuhan jumlah penonton Youtube yang signi�ikan di negara 

ini. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan Youtube di 

Indonesia adalah pengaruh aplikasi media sosial seperti Tiktok, yang 

menawarkan platform khusus bagi pengguna untuk berbagi video, musik, dan 

foto. Selain itu, dampak Korean Wave juga berperan penting dalam pertumbuhan 

penonton YouTube di Indonesia, karena Indonesia memiliki jumlah penduduk 

terbesar di dunia dan basis penggemar K-pop yang besar. Menurut laporan We 

are Social and Hootsuite, jumlah pengguna Youtube di Indonesia pada Januari 

2023 mencapai 127 juta, menjadikannya Negara dengan jumlah pengguna 
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terbesar ketiga di dunia. Pengguna Youtube di Indonesia memiliki minat yang 

beragam, mulai dari mempelajari keterampilan baru, mendalami minat pribadi, 

hingga menciptakan peluang ekonomi. 

Transformasi penonton di Indonesia dapat dijelaskan melalui beberapa 

faktor. Pertama, akses mudah melalui teknologi, seperti kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi yang memberikan kemudahan akses ke platform 

tersebut melalui internet dan perangkat seluler. Kedua, konten yang diversi�ikasi, 

mulai dari hiburan hingga pendidikan, memungkinkan penonton memilih sesuai 

minat dan kebutuhan mereka. Terakhir, interaksi sosial dalam dunia maya 

melalui komentar, like, dan berbagi video menciptakan keterlibatan dan ikatan 

antara penonton dan konten, mendorong transformasi penonton ke Youtube.  

Awalnya sebagai platform berbagi video sederhana, Youtube telah 

mengalami transformasi menjadi salah satu entitas media terbesar dan paling 

berpengaruh di dunia. Pentingnya sebagai platform media baru tercermin dalam 

beberapa faktor. Pertama, Youtube telah mengubah paradigma akses dan 

konsumsi konten video. Sebelumnya, televisi, radio dan bioskop memegang 

peran utama, tetapi dengan Youtube, penonton dapat dengan mudah 

menemukan dan menonton beragam konten video secara daring, termasuk �ilm 

pendek, vlog, tutorial, dan sebagainya. Kedua, memberikan kesempatan pada 

individu untuk menjadi pembuat konten dan meraih popularitas. Banyak 

Youtuber sukses muncul, membangun basis penggemar besar dengan konten 

kreatif mereka. Fenomena ini menciptakan peluang baru dalam industri hiburan 

dan memberikan platform bagi individu untuk menghasilkan pendapatan dari 

karya mereka. Terakhir, menjadi sumber informasi yang signi�ikan. Banyak 
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saluran Youtube fokus pada berita, pendidikan, dan jurnalisme daring, 

memberikan penonton akses terhadap informasi terkini secara interaktif dan 

menarik. 

Mendaki gunung telah menjadi kegiatan popular dikalangan banyak 

orang. Namun, mendaki gunung kadang-kadang tidak disertai dengan usaha 

pemahaman terhadap prosedur keselamatan yang optimal. Berdasarkan hal 

tersebut, Youtube kini menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang yang 

ingin mempelajari lebih lanjut tentang pendakian gunung sebelum 

melakukannya sendiri. Menonton konten pendakian di Youtube sebelum 

mendaki dapat memberikan banyak manfaat. Pertama, sebagai informasi 

praktis: melalui video pendakian di Youtube, seseorang dapat mempelajari rute 

pendakian, tips keamanan, persiapan perlengkapan, dan informasi penting 

lainnya sebelum mereka memulai pendakian mereka. Ini membantu mengurangi 

risiko dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan pendakian. 

Kedua, motivasi dan inspirasi: menonton pengalaman orang lain dalam mendaki 

gunung dapat memberikan dorongan dan inspirasi bagi mereka yang ingin 

mencoba melakukannya sendiri. Video-video tersebut dapat membangkitkan 

semangat petualangan dan keinginan untuk menghadapi tantangan yang ada 

dalam pendakian. 

Kekurangan pendidikan dalam mendaki gunung dapat memiliki dampak 

negatif yang signi�ikan. Dampak kurangnya pendidikan dalam mendaki gunung 

yaitu mengenai keselamatan dan keamanan. Mendaki gunung melibatkan risiko 

signi�ikan, seperti cuaca buruk, medan sulit, dan kondisi kesehatan. Kekurangan 

pendidikan tentang persiapan, teknik pendakian, dan penanganan darurat dapat 
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meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan fatal. Kemudian, kerentanan 

terhadap bencana alam. Beberapa gunung dapat mengalami bencana alam 

seperti longsor, letusan vulkanik, atau gempa bumi. Seperti yang erupsi yang 

terjadi di gunung Marapi, Sumatra Barat pada Minggu 03 Desember 2023, 

Kekurangan pendidikan tentang tanda-tanda awal mengakibatkan jatuhnya 23 

korban jiwa yang disebut terjadi tiba-tiba seharusnya bisa dicegah jika 

rekomendasi untuk tidak mendekati kawah dalam radius tiga kilometer dipatuhi, 

dan tindakan menghadapi bencana alam dapat meningkatkan risiko 

keselamatan. Tidak hanya itu, dampak dari kurangnya edukasi mengenai 

pendidikan dapat membahayakan kelestarian satwa liar seperti yang terjadi di 

Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat pada Februari 2023 kemarin, beberapa 

oknum pendaki menyalakan smoke bomb atau bom asap yang jelas melanggar 

peraturan pendakian yang mengakibatkan polusi. Begitupun yang terjadi 6 

September 2023 di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), akibat 

urusan foto Prewedding menggunakan �lare sebagai propertinya meletup dan 

mengakibatkan kurang lebih 504 hektar lahan habis terlalap api dan kerugian 

mencapai 5,4 miliar, tentunya ini tidak terlepas dari kurang maksimalnya 

pencegahan dan kurangnya edukasi kepada masyarakat dan wisatawan.  

Begitupun dengan simpan siur berita mengenai kehilangan beberapa 

pendaki yang selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis seperti kisah Thoriq 

pendaki Gunung Piramid, Bondowoso, Jawa Timur 2019 lalu yang sempat hilang 

kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal. Proses pencarian diwarnai 

dengan kabar hoaks, diantaranya adalah beredarnya video yang diklaim sebagai 

situasi pencarian Thoriq, dalam video tersebut terdengar suara orang meminta 
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tolong yang dilengkapi dengan tulisan “Thoriq minta tolong tapi tidak tau ada 

dimana”. Tidak sampai disitu, beberapa media pun memberitakan bahwa Thoriq 

disembunyikan Jin, padahal secara logika mememang sulit menemukan orang 

yang hilang di gunung apalagi terjatuh kedalam jurang.  

Dzawin Nur, seorang Youtuber dan selebriti terkenal di Indonesia, 

memegang peran krusial dalam hal penyampaian informasi mengenai 

pendakian. Meskipun lebih dikenal sebagai komedian, Dzawin Nur 

menggunakan platform Youtube untuk menyampaikan pesan-pesan penting. 

Dalam beberapa video, Dzawin Nur membahas edukasi dalam pendakian. 

Kontennya tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan sudut pandang yang 

berbeda, mendorong pemirsa untuk merenung lebih dalam mengenai isu-isu 

tersebut. Dengan popularitasnya di Youtube, Dzawin Nur menjadi seorang 

in�luencer yang memiliki pengaruh besar sebagai membuat konten dan 

pembawa pesan untuk menginspirasi, mengedukasi penggemar dan 

penontonnya. Konten pendakian yang cetus oleh Dzawin Nur terinspirasi dengan 

peningkatan kejadian kecelakaan di pegunungan yang disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman terhadap medan dan pengetahuan dasar kelangsungan 

hidup. Selain itu, Dzawin juga terinspirasi oleh mitos yang berkembang di 

kalangan masyarakat terkait suatu gunung, menyebabkan sebagian besar 

pendaki pemula kurang memahami persiapan yang diperlukan dalam 

pendakian. Menurutnya, sebagian besar pendaki melakukan penelusuran 

terhadap larangan berdasarkan mitos, tidak terfokus pada potensi ancaman 

terhadap keselamatan jiwa. 
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Dengan demikian, Youtube dan fenomena kegiatan alam bebas serta 

pendakian gunung di Indonesia tidak hanya mencerminkan perkembangan 

teknologi dan tren hiburan, tetapi juga menggambarkan hubungan yang 

kompleks antara individu dan media dalam menyikapi petualangan dan 

keindahan alam. 

Sehubungan dengan pemaparan permasalahan di atas, peneliti merasa 

terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, yang akan 

diwujudkan dalam bentuk penelitian berjudul"Pemanfaatan Youtube Sebagai 

Media Informasi Digital Dalam Konten Dzawin Nur (Analisis Semiotika Umberto 

Eco". 

 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Analisis Pemanfaatan Youtube oleh 

Dzawin Nur sebagai Media Informasi Digital: Tinjauan Berdasarkan Teori 

Umberto Eco" dengan pendekatan edukasi dan keamanan. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, substansi permasalahan dapat 

dijelaskan; oleh karena itu, peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Media Digital 

Media digital merupakan media yang mengandung kombinasi teks, data 

suara dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital tertentu 

dan kemudian disebarkan melalui internet di berbagai platform digital. 
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b. Youtube 

Youtube merupakan platform berbagi video online yang memungkinkan 

pengguna mengunggah, menonton, dan berinteraksi dengan berbagai jenis 

konten. 

c. Dzawin Nur dalam Langit Kelabu 

Dzawin Nur Ikram merupakan salah satu pelawak atau seorang stand up 

comedy Indonesia. Dzawin dalam memulai karirnya di dunia stand up saat 

mengikuti audisi di Bandung dan berhasil masuk 20 besar serta telah mendapat 

banyak penghargaan. Dzawin memiliki sebuah channel youtube dan membuat 

sebuah konten ekpedisi pendakian dengan tema “Langit Kelabu” yang berisi 

tentang berbagai keseruan Dzawin dalam ekspedisi yang dilakukannya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat diajukan pokok 

permasalahan mengenai "Pemanfaatan Youtube oleh Dzawin Nur sebagai Media 

Informasi: Analisis Berdasarkan Teori Umberto Eco”. 

Dengan memfokuskan pada pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut:  

1. Bagaimana makna pesan yang disampaikan Dzawin Nur “Langit Kelabu#6” di 

channel Youtube sebagai media informasi? 

2. Bagaimana representasi  dalam Konten Dzawin Nur “Langit Kelabu#6” 

sebagai media imformasi digital? 

 

 



9 
 

  
 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan penelitian-

penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

1. Rahmat Ayyub dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar, melakukan penelitian berjudul 

“Interaksi Sosial dalam Dunia Maya (Fenomenologi Cyber Tumming dan Abu 

Youtubers Makassar). berdasarkan wawancara yang dilakukan, 

kesimpulannya adalah bentuk interaksi yang terjadi antara Tumming dan 

Abu mencakup interaksi verbal, interaksi �isik, dan interaksi emosional. Pola 

komunikasi yang dilakukan oleh Tumming dan Abu berkembang dalam 

wilayah tertentu dan dimengerti oleh orang-orang yang tinggal di wilayah 

tersebut, menggunakan istilah-istilah yang sering digunakan dalam 

percakapan sehari-hari. Akhirnya, penonton sulit memberdakan bahasa yang 

digunakan dengan bahasa Indonesia standar.1 

2. Hijeruddin dari jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar melakukan penelitian berjudul “Eksistensi Grup 

Facebook Info Kejadian Kota Makassar (Inkam) sebagai SUmber Informasi 

Masyarakat di Kota Makassar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

informasi yang umumnya ada pada grup Inkam meliputi informasi kriminal, 

lalu lintas, kehilangan, politik dan hiburan. Dalam memenuhi kebutuhan 

informasi, Inkam menjadi wadah bagi para penggunanya sebagai sumber dan 

tempat pertukaran informasi. Kebutuhan informasi yang ada pada grup 

 
1 Rahmat Ayyub, “Interaksi Sosial Dalam Dunia Maya (Fenomenologi Cyber Tumming dan 

Abu Youtubers Makassar)”. Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017), h. 
xi. 



10 
 

  
 

Inkam mencakup kebutuhan kognitif, afektif, integrasi personal, integrasi 

sosial, dan kebutuhan berimajinasi2. 

3. Zella Astarina Mamba Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Alauddin Makassar, Judul Penelitian Tari Padduppa Pada Tayangan 

Youtube (Analisis Semiotika Roland Barthes). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Tari Padduppa menyampaikan makna bahwa perempuan Bugis sangat 

menjaga kehormatannya atau harga dirinya, menjaga perilakunya terhadap 

para tamu atau orang-orang disekitarnya terutama dalam hal berbicara 

terhadap lawan bicaranya dalam hal ini kesopan santunannya, menjaga tutur 

katanya yang lemah lembut, selalu tersenyum terhadap para tamu atau 

kepada orang lain, tidak sombong atau angkuh, menyadari bahwa tiada yang 

patut disombongkan dalam dirinya karena semua yang ada pada diri 

manusia hanyalah milik Sang Ilahi Yang Maha Kuasa. Selain itu, tari Padduppa 

juga melambangkan bahwa sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa harus saling menghormati, saling menghargai antar sesama dan 

setiap kali berjumpa dengan orang lain atau bertamu ke rumah orang lain 

harus mengucapkan salam begitupun pada saat kembali atau mengakhiri 

perjumpaan tersebut3. 

 

 

 

 
2  Hijeruddin, “Eksistensi Grup Facebook Info Kejadian Kota Makassar (Inkam) Sebagai 

Sumber Informasi Masyarakat Di Kota Makassar”. Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi 
UIN Alauddin, 2018), h. xi. 

3 Zella Astarina Mamba, “Tari Padduppa Pada Tayangan Youtube (Analisis Semiotika Roland 
Barthes)”. Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017), h. xi. 
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Tabel 1.1  

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

N 
o 

 
Judul 

Penelitia
n 

 Perbedaan Penelitian  
Persamaan 
Penelitian Judul 

Penelitian 
Penelitian 
Terdahulu 

Penelitian 
Peneliti 

1 Rahmat 
Ayyub 

Interaksi 
Sosial Dalam 
Dunia Maya 
(Fenomenolog
i Cyber 
Tumming dan 
Abu 
Youtubers 
Makassar). 

Subyek 
penelitiannya 
adalah 
Interaksi Sosial 
Dalam Dunia 
Maya 
(Fenomenologi 
Cyber 
Tumming dan 
Abu Youtubers 
Makassar). 

Pemanfaatan 
Youtube 
Sebagai 
Aktivitas 
Jurnalistik 
Dalam Konten 
Dzawin Nur 
(Analisis 
Semiotika 
Umberto Eco). 

1. Menggun
akan 
metode 
penelitia
n 
Kualitatif. 

2. Penelitia
n 
terhadap 
�latform 
YouTube. 

2 Hijeruddi
n 

Eksistensi 
Grup 
Facebook Info 
Kejadian Kota 
Makassar 
(Inkam) 
Sebagai 
Sumber 
Informasi 
Masyarakat Di 
Kota 
Makassar. 

Subjek 
penelitiannya 
adalah 
Eksistensi Grup 
Facebook Info 
Kejadian Kota 
Makassar 
(Inkam) 
Sebagai 
Sumber 
Informasi 
Masyarakat Di 
Kota Makassar. 

Pemanfaatan 
Youtube 
Sebagai 
Aktivitas 
Jurnalistik  

Dalam Konten 
Dzawin Nur 
(Analisis 
Semiotika 
Umberto Eco). 

1. Menggun
akan 
metode 
penelitia
n 
Kualitatif. 

2. Penelitia
n 
terhadap 
Media 
Sosial. 

3 Zella 
Astarina 
Mamba 

Tari 
Padduppa 
Pada 
Tayangan 
Youtube 
(Analisis 

Subjek 
Penelitiannya 
adalah Tari 
Padduppa Pada 
Tayangan 
Youtube 

Pemanfaatan 
Youtube 
Sebagai 
Aktivitas 
Jurnalistik 
Dalam Konten 

1. Menggun
akan 
Metode 
penelitia
n 
Kualitatif. 
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Semiotika 
Roland 
Barthes). 

(Analisis 
Semiotika 
Roland 
Barthes). 

Dzawin Nur 
(Analisis 
Semiotika 
Umberto Eco). 

2. Penelitia
n pada 
platform 
yang 
sama. 

Sumber: Hasil Olahan Sekunder Peneliti, 2024 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis peran Youtube sebagai media informasi digital 

dalam konten Dzawin Nur, khususnya dalam playlist "Langit Kelabu 

#6" dengan menggunakan analisis Umberto Eco.  

b. Untuk menjelaskan makna pesan yang disampaikan dalam konten 

Youtube seperti "Langit Kelabu #6" dari Dzawin Nur dengan tujuan 

memahami makna pesan yang disampaikan serta interpretasi dan 

representasi dalam kontennya. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

mendalam tentang bagaimana pemanfaatan Youtube sebagai media 

informasi digital dalam konten Dzawin Nur dapat dijelaskan 

menggunakan konsep-konsep dari teori Umberto Eco. 

b. Kegunaan Praktisi 

Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang 

berharga bagi masyarakat, khususnya mereka yang tertarik dengan 

pemanfaatan platform Youtube.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Transformasi Media Massa 

Media massa berawal dari ditemukannya mesin cetak oleh Johannes 

Gutenberg pada abad ke-15, yang memungkinkan reproduksi cepat buku dan 

pam�let. Pada abad ke-17, surat kabar pertama kali diterbitkan di Eropa. 

Pertumbuhan industri surat kabar dan majalah mencapai puncaknya pada abad 

ke-19 di tengah Revolusi Industri. Media massa merujuk pada teknologi yang 

memungkinkan sekelompok kecil individu untuk berkomunikasi dengan banyak 

orang. Konsep ini pertama kali dibahas pada era progresif tahun 1920-an, 

sebagai respons terhadap peluang baru bagi elit untuk mencapai audiens yang 

luas melalui media massa pada masa itu yakni surat kabar, radio dan �ilm1. 

Istilah media baru muncul pada tahun 1960-an dan mencakup teknologi 

komunikasi yang terus berkembang. Denis McQuail menyatakan bahwa ciri 

utama media baru termasuk keterhubungan antar pengguna dan akses individu, 

interaktivitas, kegunaan beragam, dan keberadaan yang merata2. Perbedaannya 

dengan media lama termasuk keterbatasan percetakan dan model penyiaran, 

memungkinkan percakapan, perubahan budaya, dan kontak global instan. 

Perubahan utama terkait media baru melibatkan: 

1. Digitalisasi dan konvergensi media: Setiap aspek media mengalamai proses 

digitalisasi dan konvergensi. 

2. Interaksi dan konektivitas jaringan: Meningkatnya interaksi dan konektivitas. 

 
1 Risma Niswaty, dkk, Etika Komunikasi (Depok: PT RajaGrafinfo Persada, 2019), h. 74. 
2 MC.Quail, Teori Komunikasi Massa (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h.45 
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3. Mobilitas dan deklokasi: Kemampuan untuk mengirim dan menerima tanpa 

batasan lokasi. 

4. Adaptasi terhadap peranan publikasi khalayak: Penyesuaian terhadap 

perubahan peran publik. 

5. Munculnya bentuk pintu media yang beragam: Terdapat berbagai pintu 

media baru. 

6. Pemisahan dan pengaburan lembaga media: Internet menjadi media massa 

yang dominan.  

Abad ke-20 merupakan era pertama media massa, di mana terjadi 

perubahan besar dalam lembaga, teknologi, dan masyarakat. Meskipun muncul 

ilmu komunikasi, menyampaikan kepada publik tentang signi�ikansi sosial media 

tetap relevan. Dalam dua atau tiga dekade awal, isu-isu tersebut menjadi 

landasan penting untuk memahami keadaan saat ini. Media massa berkembang 

pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi. 

Seperti yang diketahui setiap media harus sejalan dengan adanya manfaat 

atau fungsi, adapun fungsi media massa yaitu sebagai pengawasan, penyampaian 

informasi, interpretasi, penyebaran nilai, pendidikan dan hiburan. Sedangkan 

fungsi-fungsi media komunikasi3, yaitu:  

a) Efekti�itas: fungsi media komunikasi sebagai alat untuk penyebaran 

informasi adalah untuk memudahkan seseorang dalam penyebaran 

informasi  

b) E�isiensi: fungsi media komunikasi selanjutnya adalah untuk 

mempercepat penyampaian informasi 
 

3 Imam Kurniawan, dkk, Hakikat, Etika, dan Filsafat Komunikasi dalam Dinamika Sosial 
(Jakarta: Mahakarya Citra Utama Group, 2023), h. 76. 
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c) Konkrit: fungsi media komunikasi sebagai alat untuk menunjang 

percepatan pemahaman terhadap pesan yang mengandung makna 

abstrak.  

d) Motivasi: fungsi media komunikasi adalah sebagai sarana untuk 

seseorang lebih semangat dalam melakukan komunikasi. 

Komunikasi, dalam bentuk yang beragam, menjadi penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Media massa, termasuk cetak, elektronik, dan online, 

menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dengan e�isiensi. Komunikasi 

tidak hanya tatap muka, melainkan juga melalui media digital atau online, 

meliputi kata-kata, gambar, angka, teks dan video. Pendistribusian informasi 

melalui media massa memiliki keunggulan dalam mencapai khalayak ramai 

secara serentak, berbeda dengan komunikasi antar pribadi yang lebih spontan 

dan tidak terstruktur. Dengan kemajuan teknologi saat ini, media lama seperti 

buku, majalah, Koran, dan radio tidak akan ditinggalkan atau dilupakan begitu 

saja, melainkan diproses dan diadaptasi menjadi media baru dengan 

menerapkan teknologi digital. Hal ini memungkinkan media-media lama 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan audiens saat ini melalui penyebaran di 

internet.4 

Internat, singkatan dari "interconnected networks," adalah jaringan global 

yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Diciptakan sebagai 

proyek riset militer pada awal tahun 1960-an, internet telah berkembang 

menjadi fenomena global yang mengubah fundamental cara kita berkomunikasi, 

bekerja, dan berinteraksi. Protokol komunikasi utama, seperti TCP/IP, 
 

4 Adinda Vira Eka Reynata, ”Penerapan YouTube Sebagai Media Baru dalam Komunikasi 
Massa” Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 19, no. 2 September (2022): h. 98. 
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memberikan landasan untuk pertukaran data melalui media beragam, termasuk 

kabel, serat optik, dan nirkabel. Kemunculan web pada tahun 1990-an 

mempercepat pertumbuhan internet dengan memungkinkan pembuatan dan 

distribusi konten secara cepat. Internet tidak hanya mengubah cara untuk 

memperoleh informasi, tetapi juga membentuk aspek sosial dan ekonomi 

masyarakat modern. Media sosial memungkinkan individu terhubung dengan 

sesama di seluruh dunia, sementara platform e-commerce memberikan akses ke 

pasar global. Penggunaan internet juga memicu revolusi digital, mengubah 

paradigma bisnis, pendidikan, dan hiburan. Meskipun manfaatnya besar, 

tantangan seperti keamanan cyber, privasi, dan kesenjangan akses perlu diatasi. 

Untuk dapat mengakses internet dengan mudah, pengguna perlu 

mamahami beberapa istilah dasar terkait internet, yaitu5: 

1. Internet (kerap disingkat Net) adalah jaringan global yang menghubungkan 

jutaan computer di seluruh dunia, mencakup lebih dari 200 negara. Setiap 

computer yang terhubung ke internet dapat saling bertukar data tanpa 

terpengaruh oleh jarak, waktu atau lokasi. 

2. WWW ( World Wide Web) adalah komponen dari internet yang menyimpan 

informasi dalam format multimedia seperti teks, suara, gambar, dan video. 

WWW sering dipahami sebagai jaringan web server global yang 

menyediakan data dan informasi untuk digunakan bersama. WWW dapat 

diibaratkan sebagai perpustakaan besar yang menawarkan berbagai buku 

(situs web) dengan informasi yang beragam. WWW biasanya disingkat 

sebagai web. 
 

5 M. Anshar Akil, Teknologi Komunikasi dan Informasi (Makassar: Alauddin University Press, 
2011), h. 195-197. 
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3. Situs web (website) adalah lokasi penyimpanan data atau informasi yang 

terfokus pada topic tertentu di internet. Situs web dapat diibaratkan sebagai 

buku yang membahas topik tertentu. 

4. Homepage (halaman depan) yang juga dikenal sebagai welcome page adalah 

halaman pertama yang muncul saat pengguna mengakses sebuah situs web. 

Homepage berfungsi sebagai halaman utama menu situs web dan sering 

diibaratkan sebagai sampul buku. 

5. Web pages (halaman web) adalah halaman dokumen dalam sebuah situs web. 

Halaman web dapat diibaratkan sebagai satu lembar dari buku situs web. 

6. Domain name adalah alamat situs web di internet, sering disebut URL 

(uniform resource locator). Domain name adalah cara penamaan yang lebih 

mudah diingat dibandingkan dengan alamat internet protocol (IP address) 

yang berbentuk angka, seperti 212.53.64.62. dengan adanya domain name, 

alamat IP menjadi lebih mudah diingat misalnya www.yahoo.com. 

Internet, yang awalnya nonkomersial, berkembang menjadi sarana 

komunikasi pribadi dan antar pribadi. Meskipun masih dalam tahap 

pengembangan, aplikasi seperti mesin pencari dan jaringan sosial telah menjadi 

yang dominan. Adapun beberapa ciri internet, termasuk teknologi berbasis 

komputer, interaktivitas, peraturan yang tidak ketat, koneksi internet, akses 

tanpa tergantung lokasi, dan peran sebagai media massa dan pribadi. Dengan 

terus berkembangnya teknologi, internet tetap menjadi kekuatan pendorong 

perubahan, membawa dampak besar pada kehidupan sehari-hari dan membuka 

peluang baru untuk inovasi di masa depan. 

 



18 
 

 
 

B. Media Informasi Digital 

1. Pengertian Media Digital 
Media digital berasal dari kata ‘media’ dan ‘digital’. Kata media berasal 

dari bahasa latin, yaitu medium yang berarti perantara atau sesuatu yang 

digunakan untuk menyampaikan atau mengantar sesuatu. Sementara itu, digital 

berasal dari kata digitus yang dalam bahasa Yunani berarti jari jemari, namun 

dalam istilah modern, digital lebih sering dikaitkan dengan internet. Jadi, media 

digital adalah kombinasi data atau media yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi dengan cara yang lebih menarik6. 

2. Unsur-unsur Media Digital 

Media digital adalah cara menyajian materi pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai jenis media untuk memungkinkan siswa 

mempelajari sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berbagai jenis media 

dapat digabungkan meliputi: 

a. Teks 

Teks adalah kumpulan tulisan yang disusun sedemikian rupa sehingga 

menyampaikan makna atau informasi yang ingin disampaikan. Teks merupakan 

salah satu bentuk media yang paling sering digunakan dalam media digital, 

terutama sebelum munculnya elemen-elemen lain di internet. 

b. Audio (suara) 

Suara adalah elemen penting dalam perkembangan media digital. 

Penggunaan suara dalam media digital memiliki dua fungsi utama yakni 

pertama, fungsi penjelasan yaitu untuk menjelaskan materi atau bahan ajar 

melalui multimedia. Kedua, fungsi efek, yaitu untuk menambah keindahan 

tampilan media dengan music dan efek suara lainnya untuk memperkuat pesan. 

c. Animasi 

 
6 Munir, Media Digital, Konsep & Aplikasi Dalam Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 

2 
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Animasi adalah tampilan yang menggabungkan teks, gra�ik dan suara 

dalam bentuk gerakan. Dalam media digital, animasi dibuat dengan 

menggunakan computer untuk menciptakan gerakan pada layar. 

d. Video  

Video adalah media yang dapat menyimulasikan objek nyata. Selain itu, 

video berfungsi untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik, 

langsung, dan efektif. Dalam media digital, video digunakan untuk 

menggambarkan aktivitas atau aksi secara visual. 

3. Manfaat Media Digital 

Perkembangan dalam duni pendidikan memerlukan berbagai pendekatan 

pembelajaran yang baru. Ini sesuai dengan kemajuan psikologi peserta didik, 

dinamika sosial, dan perubahan dalam sistem pendidikan. pembelajaran 

berbasis media digital menjadi salah satu indicator kualitas suatu institusi 

pendidikan. 

Ketika peserta didik memahami dan terampil menggunakan media 

digital, aktivitas pembelajaran dapat berjalan dengan lancer dan materi 

pembelajaran dapat dikuasai secara efektif. Namun, media pembelajaran digital 

bukanlah satu-satunya factor penentu keberhasilan belajar. Factor lain yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar termasuk motivasi peserta didik, kondisi 

sosial, ekonomi, dan pendidikan keluarga, situasi selama proses belajar, 

kurikulum, serta kualitas pendidik. Proses belajar yang hanya mengandalkan 

satu jenis media dapat membatasi rangsangan yang diperlukan untuk belajar. 

Oleh karena itu, proses belajar sebaiknya melibatkan berbagai jenis media 

digital, seperti audio dan visual, untuk memberikan rangsangan yang lebih 

komprehensif.  
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4. Media Sosial 

Salah satu bentuk komunikasi baru yang ditawarkan oleh dunia internet 

adalah media sosial. Melalui media sosial, pengguna dapat memperluas 

jangkauan pernyataan atau pengalaman mereka. Media sosial adalah platform 

online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten dan 

terhubung dengan orang di seluruh dunia. Platform ini mencakup berbagai 

layanan seperti Facebook, Twitter, Instragram, Youtube dan lainnya. Media sosial 

memegang peranan penting dalam menyebarkan informasi, memfasilitasi 

komunikasi, dan membentuk opini di era digital ini. Media sosial memiliki ciri 

yaitu, pesannya tidak hanya untuk satu orang melainkan ke seluruh pengguna 

media sosial. Media sosial memudahkan penggunanya untuk berpartisipasi 

dalam pembuatan dan berbagi konten serta informasi. Saat ini, jejaring sosial 

juga banyak digunakan oleh masyarakat di dunia virtual7. 

Media sosial memiliki peran penting dalam jurnalisme modern dengan 

menjadi platform untuk berbagi berita secara cepat. Penyebaran berita melalui 

media sosial memungkinkan informasi menyebar luas dengan cepat, tetapi juga 

dapat memunculkan isu terkait validitas dan kebenaran berita. Pandangan kita 

terhadap berita dapat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di media sosial. Kita 

cenderung melihat hal-hal yang sejenis, sehingga kita bisa memahami berita 

dengan sudut pandang yang berbeda-beda. 

Antony May�ield, media sosial berfokus pada aspek kemanusiaan, di mana 

orang biasa dapat berbagi ide, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk 

 
7 Rulli Nasrullah, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2015), h. 13. 
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menciptakan karya, berdiskusi, menemukan teman baik, mencari pasangan dan 

membangun komunitas. Menurut Kaplan dan Haenlein, ada enam jenis media 

sosial antaranya:8. 

a. Proyek kolaborasi seperti Wikipedia 

b. Blog dan microblogs seperti Twitter 

c. Komunitas konten seperti Youtube 

d. Situs jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram 

e. Permainan virtual seperti World of Warcraft 

f. Lingkungan sosial virtual seperti Second life 

C. Representasi Youtube 

1. Sejarah Youtube 

Platform Youtube adalah sebuah perusahaan yang mengumpulkan konten 

yang dibuat oleh pengguna, mencakup berbagai �ilm pendek, episode televise, 

dan ratusan �ilm panjang. Youtube melayani lebih dari dua miliar unggahan 

video setiap hari, memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan 

berbagi video. Berkantor pusat di San Bruno, California, Youtube didirikan pada 

tahun 2005 oleh Steve Chen dan Chad Hurley. 

Kantor pertama Youtube berlokasi di atas restoran pizzeria dan restoran 

Jepang di San Mateo California. Namun domain www.youtube.com aktif sejak 14 

Februari 2005 dan pengembangan situs dimulai dalam beberpa bulan 

berikutnya. Unggahan pertama di Youtube berjudul Me at The Zoo, diunggah 

pada 23 April 2005 menampilkan salah satu pendiri, Jawed Kari, di kebun 

 
8 Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di 

Indonesia”. Jurnal Publiciana, 6 no. 1 (2016): h. 142- 143. 

http://www.youtube.com/
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binatang San Diego. Pertumbuhan platform ini melonjak pada Juli 2006, dengan 

pengumuman bahwa lebih dari 65.000 video diunggah setiap hari dan Youtube 

mencatat 100 juta kunjungan video per hari. 

Di Indonesia, vlogging mulai berkembang pada tahun 2009 denganvideo 

Curhat Marshanda yang viral di Youtube dan berbagai siaran infotainment di 

televisi. Video tersebut berisi ungkapan rasa kecewa dari sang artis dan 

diunggah oleh pihak ketiga. Salain itu, pada tahun 2010, video lipsync lagu oleh 

Sinta dan Jojo, Gamaliel, dan Audrey diunggah ke Youtube memperlihatkan 

berkembangnya konten buatan lokal di platform tersebut. 

Secara umum, konten di Youtube bersifat individual, meskipun 

perusahaan media seperti CBS, Vevo, BBC, Hulu dan organisasi lain juga 

mengunggah materi mereka sebagai bagian dari kemitraan dengan Youtube. 

Pengguna tanpa akun dapat menonton video secara gratif, sementara pengguna 

terdaftar dapat mengunggah video tanpa batasan. 

2. Pendiri Youtube 

Youtube didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim9. Chad 

Hurley, CEO pertama Youtube memiliki latar belakang dalam seni dan desain, 

sedangkan Steve Chen dan Jawed Karim, juga pendiri, memiliki latar belakang 

dalam ilmu komputer. 

a. Chad Hurley 

Chad Hurley, lahir pada 24 Januari 1977, awalnya seorang desainer web 

dengan minat tinggi dalam seni. Dia kemudian menjadi CEO pertama dan 

 
9 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230327130112-37-424793/ternyata-ada-pemuda-

muslim-di-balik-kemunculan-youtube. (Diakses: 19 Desember 2023). 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230327130112-37-424793/ternyata-ada-pemuda-muslim-di-balik-kemunculan-youtube
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230327130112-37-424793/ternyata-ada-pemuda-muslim-di-balik-kemunculan-youtube
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mendapatkan saham senilai $345,6 juta setelah diakuisisi oleh Google pada 

tahun 2007. 

b. Steve Chen 

Steve Chen, kelahiran Taiwan pada 25 Agustus 1978, adalah CTO YouTube 

dan berpartisipasi penting dalam mengembangkan perusahaan. Dia 

meninggalkan PayPal untuk fokus pada pengembangan Youtube. 

c. Jawed Karim 

Jawed Karim, lahir di Jerman Timur pada tahun 1979, adalah pendiri Youtube 

yang lebih suka berada di balik layar. Meskipun kurang terkenal 

dibandingkan dengan rekan pendirinya, ia berpartisipasi dalam 

pengembangan teknis dan bekerja di PayPal selama kuliahnya. 

3. Pengertian Youtube 

Youtube merupakan platform berbagi video yang memungkinkan 

pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berinteraksi dengn berbagai jenis 

konten video. Youtube telah menjadi salah satu situs web paling banyak 

digunakan di dunia, menyediakan akses luas kepada pengguna untuk 

menemukan, menyukai, dan berbagi video di berbagai kategori. Keberhasilan ini 

disebabkan oleh fasilitas unggahan dan akses gratis dari seluruh dunia yang 

diberikan oleh Google kepada pengguna platformnya. Pada awalnya, Youtube 

bukanlah platform Google, namun setelah diakuisisi, diintegrasikan bersama 

dengan layanan Google lainnya. Menurut Sianipar dalam jurnal Agus Darmuki, 

YOutube berfungsi sebagai basis data yang menyimpan video-video populer di 

media sosial dan menyediakan berbagai yang bermanfaat. Generasi muda, 
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khususnya, cenderung menggunakan Youtube sebagai situs berbagi video dan 

sumber informasi di era digital10. 

Adapun beberapa istilah dalam Youtube, diantaranya: 

a. Channel 

Channel adalah platform daring yang memberikan peluang kepada 

pembuat konten untuk berbagi video dengan audiens mereka. Channel 

merupakan saluran atau platform tempat individu atau organisasi membagikan 

kontennya kepada audiens di internet. Setiap channel memiliki identitasnya 

sendiri, dari nama unik hingga gaya presentasi yang membedakannya. Seiring 

perkembangan platform ini, channel YouTube telah menjadi ruang eksplorasi 

kreatif bagi berbagai topik, mulai dari tutorial, hiburan, hingga dokumenter. 

b. Konten 

Konten merujuk pada materi atau informasi yang dibagikan melalui suatu 

media, dalam konteks ini, khususnya di platform Youtube. Konten Youtube 

sangat bervariasi, mencakup berbagai genre dan format. Beberapa channel fokus 

pada vlog pribadi, memberikan pandangan jujur dan intim tentang kehidupan 

sehari-hari. Sementara itu, ada pula channel yang mengeksplorasi dunia kuliner 

dengan menyajikan resep-resep unik dan inovatif. Tak ketinggalan, banyak juga 

channel yang menghasilkan konten pendidikan, memberikan pengetahuan 

dalam beragam subjek. 

Adapun konten dapat berupa video pendek atau produksi yang lebih 

kompleks dengan pengeditan yang canggih. Kesuksesan suatu channel sering 

kali tergantung pada daya tarik kontennya dan kemampuan pembuat konten 

 
10 Sianipar, A. P, ”Pemanfaatan Youtube Di Kalangan Mahasiswa” Jurnal Ilmu Komunikasi 

FLOW, Medan: Universitas Sumatera Utara 2, no 3 (2013). h. 2 
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untuk beradaptasi dengan selera dan kebutuhan audiensnya. Dengan demikian, 

Youtube menjadi wadah bagi ekspresi kreatif dan pertukaran informasi yang 

menghubungkan pembuat konten dengan jutaan pemirsa di seluruh dunia. 

4. Manfaat Youtube 

Youtube menawarkan berbagai forum yang memungkinkan orang untuk 

berinteraksi, berbagi informasi dan menginspirasi orang di seluruh dunia. Selain 

itu, Youtube berfungsi sebagai platform distribusi bagi pembuat konten asli dan 

pengiklan baik besar maupun kecil11. 

Youtube memiliki berbagai fungsi, seperti mendownload video, memutar 

video, menonton, mengunggah dan mencari video sesuai keinginan pengguna. 

Penggunaan Youtube menunjukkan penerapan yang nyata dan langsung untuk 

berbagai keperluan dan kebutuhan pengguna. Beberapa manfaat ilmiah dari 

Youtube antara lain: 

a. Pemberian Layanan Gratis  

Layanan ini menjadi unggulan bagi Youtube dalam menarik pengguna 

global, memungkinkan penonton untuk bebas memilih konten yang sesuai 

dengan preferensi mereka. 

b. Pengunduhan video  

Youtube menawarkan layanan unduhan yang memungkinakan penonton 

untuk menghemat kuota data internet dengan menyimpan video secara of�line 

untuk ditonton ulang. 

 

 

 
11 Rulli Nasrullah, Media Sosial, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), h.17. 
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c. Akses dan Berbagi Informasi Teknis  

Youtube menjadi sumber belajar bagi individu dengan latar belakang 

yang beragam, mendukung pembelajaran otodidak dalam berbagai bidang 

teknis. 

d. Pemasaran Produk melalui Video  

Pengusaha dapat memanfaatkan youtube untuk memasarkan produk 

secara global melalui promosi atau iklan video, dengan opsi monetisasi untuk 

mendukung upaya pemasaran. 

e. Dukungan Terhadap Industri Hiburan  

 Youtube memberikan akses kepada pengguna untuk menikmati konten 

hiburan seperti video klip musik, �ilm, dan materi hiburan lainnya dari berbagai 

kreator. 

f. Penguatan Branding Lembaga/Institusi  

Selain menjadi tujuan bagi pebisnis, youtube juga digunakan oleh 

lembaga atau organisasi untuk memperkuat branding, menarik perhatian siswa, 

dan mencari peluang kerjasama atau pendanaan. 

g. Pengawasan terhadap Respond an Komentar Pengguna 

Fitur like dan komentar mempermudah pengunggah video untuk melacak 

respons dan menanggapi pengguna terhadap konten yang mereka bagikan. 

h. Fasilitasi Pembelajaran Keterampilan Dasar Pembuatan Video  

Youtube memberikan peluang bagi pengguna untuk belajar secara 

otodidak dalam mengedit video dan meningkatkan keterampilan mereka, seperti 

melalui �itur Youtube Editor. 
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D. Pendekatan Semiotika 

1. Semiotika 

Semiotika dapat dipahami dari kata ‘semeion’ yang berasal dari bahasa 

Yunani dan berarti tanda. Semiotika berakar dari studi klasik dan skolastik 

seperti logika, retorika, dan poetika. Dalam catatan sejarah semiotika, dikatakan 

bahwa semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda yang mempelajari fenomena-

fenomena komunikasi sosial, masyarakat dan kebudayaan. Semiotika merupakan 

kajian mendalam tentang tanda, termasuk bagaimana tanda tersebut berfungsi, 

hubungannya dengan tanda-tand alain, serta cara pengiriman dan 

penerimaannya. Dalam kontek ilmiah, semiotika bertujuan untuk 

mengungkapkan secara sistematis seluruh aspek tanda dalam kehidupan 

manusia, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Tanda-tanda dijelaskan 

sebagai representasi yang menambah dimensi berbeda pada sesuatu, mencakup 

pengalaman, pikiran, perasaan, dan gagasan. Mereka digunakan sebagai 

perangkat dalam upaya manusia untuk berinteraksi di dunia ini. Setiap objek 

atau gerakan dalam kehidupan sehari-hari memiliki potensi menjadi tanda. 

Dampah pemikiran dua ahli semiotika yakni Ferdinand de Saussure dan 

Charles Sanders Peirce, dibahas. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, 

keduanya berfokus pada ilmu tanda. Selain itu, karya Umberto Eco, tokoh Eropa, 

diakui sebagai kontributor besar dalam kemajuan ilmu semiotika, dengan 

penelitian ini menggunakan teori semiotika umum yang dikemukakan oleh 

Umberto Eco. 

2. Teori Umberto Eco 

Umberto Eco adalah seorang ahli semiotika terkemuka, �ilsuf, dan novelis 

asal Italia. Sebagai seorang pakar semiotic Italia yang sangat berpengaruh, ia 
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menulis novel berjudul The Name of  The Rose pada tahun 1980 yang 

mencerminkan aplikasinya terhadap semiotika. De�inisinya tentang semiotika 

adalah sebagai berikut12. 

Semiotik berkaitan dengan semua yang dapat dianggap sebagai 
tanda. Tanda adalah segala sesuatu yang secara maknawi dapat dianggap 
menggantikan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain ini tidaklah selalu 
harus hadir atau berada di sesuatu tempat lain pada saat tanda 
menggantikannya. Jadi, pada prinsipnya, semiotik adalah suatu disiplin 
yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berbohong. 
Apabila sesuatu itu tidak dapat digunakan untuk berbohong, maka 
sebaliknya, sesuatu itu tidak pula dapat digunakan untuk menyatakan 
kebenaran; memang hal itu samasekali tidak dapat digunakan untuk 
"menyatakan sesuatu" (Eco, 1979: 7). 

Eco juga mende�inisikan semiotika sebagai sebuah program penelitian 

yang mempelajari semua proses kebudayaan sebagai proses komunikasi. 

Menurut pandanganya, kebudayaan dapat dianalisis sebagai fenomena 

komunikatif yang didasarkan pada sistem tanda. Eco juga mendirikan 

Dipartimento di Comunicazione di University of San Marino, menjabat sebagai 

presiden Scuola Superiore di Studi Umanistic di University of Bologna dan 

merupakan dosen kehormatan di Univerisity of Oxford13. Sebagai tambahan, 

konsep "hyperreality" atau "hiperrealitas" dari Eco mungkin relevan dalam 

mengeksplorasi bagaimana konten di youtube menciptakan representasi yang 

melebihi realitas yang ada dan bagaimana hal ini memengaruhi persepsi publik 

terhadap informasi jurnalistik. 

 
12 Lianita Mustikaning Raras, “Film Musikal Dokumenter “General Biru” Sebuah Tinjauan 

Semiotika Umberto Eco”, Skripsi, Fak. Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret (2010), h. 25-
26. 

13 Hafis Khoerul Mahfudz, Pendekatan Semiotika dalam Studi Islam (Telaah Makna Semiosis 
Syirik). Indo-Islami, 1 no. 2 (2011): h. 172. 
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Menurut para pengulas, Eco dianggap sebagai ahli semiotika yang telah 

menghasilkan teori tanda yang paling komprehensif dan kontemporer. Karya-

karyanya dalam bidang semiotika merupakan hasil produktif dari perpaduan 

berbagai aliran semiotika abad ke-20 terutama pemikiran Saussure dan Peirce 

serta didukung oleh pemahaman mendalam tentang kajian klasik tanda. Oleh 

sebab itu, teori semiotic yang dibangun oleh Eco tidak dapat dipisahkan dari 

pengaruh dua tokoh semiotic modern ini. Umberto Eco berusaha mereformulasi 

konsep semiotic sebagai pendekatan untuk memaksimalkan fungsi sosial dalam 

fenomena tanda dan komunikasi. Tujuannya yaitu menciptakan suatu teori 

semiotic umum yang dapat menjelaskan segala permasalahan mengenai hakikat 

dan proses pembentukan fungsi tanda berdasarkan sistem hubungan antar 

elemen yang terdiri dari satu atau lebih kode.14 

Menurut Eco, rancangan semiotika umum harus mencakup dua aspek 

utama, yaitu teori kode dan teori produksi tanda. Teori kode membahas sistem 

dan aturan yang berkaitan dengan tanda, sedangkan teori produksi tanda 

meliputi berbagai fenomena seperti penggunaan bahasa, evolusi, kode, 

komunikasi estetis, jenis-jenis perilaku dalam interaksi komunikatif, dan 

penggunaan tanda untuk menyebut sesuatu atau keadaan dunia. Kedua aspek ini 

memberdakan signi�ikasi dari komunikasi. Semiotika signi�ikasi memerlukan 

teori kode, sementara semiotika komunikasi membutuhkan teori produksi 

makna. 

Teori kode penting karena setiap fenomena dan kategorinya dalam 

masyarakat tidak terbentuk secara kebetulan atau dibuat-buat. Seistem 

 
14 Dadan Rusmana, Filsafat Semioti, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 294. 
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signi�ikasi ada jika mampu menghasilkan fungsi-fungsi tanda yang disepakati 

oleh masyarakat, baik yang memiliki ciri khas (disebut tanda) maupun dalam 

konteks wacana yang lebih luas. Hal ini memerlukan kesepakatan sosial melalui 

konvensi, menghasilkan sistem signi�ikasi dan kode. Sebaliknya, proses 

komunikasi terjadi ketika kemungkinan yang ada dalam sistem signi�ikasi secara 

�isik untuk menyampaikan maksud tertentu. 

Jadi, perbedaan antara keduanya lebih terkait dengan perbedaan antara 

aturan dan proses, atau antara potensi dan tindakan menurut Aristoteles. 

Namun, prasyarat untuk menunjukkan proses tersebut harus diakui secara sosial 

dan mendahului proses itu sendiri. Prasyarat ini akan muncul sebagai sejumlah 

aturan yang terkonvensikan, baik yang berkaitan dengan kompetensi wacana 

maupun aturan parole yang dihidupkan oleh langue. Aturan-aturan ini bisa 

menjadi kajian dalam teori produksi tanda, asalkan aturan-aturan tersebut telah 

sepenuhnya terkodekan.15 

Eco mende�inisikan tanda sebagai bukti tidak langsung yang menyiratkan 

adanya sesuatu yang bukan merupakan bukti langsung. Ia juga mengutip Peirce 

yang menyatakan bahwa tanda adalah segala sesuatu yang pada seseorang 

digunakan untuk menyatakan sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau 

kapasitas. Eco menyimpulkan bahwa tanda bukanlah entitas semiotic yang tetap, 

melainkan titik pertemuan bagi unsur-unsur yang independen. 

Dalam kontek relasi sosial, Eco menggambarkan komunikasi sebagai 

proses interpretasi. Agar komunikasi efektif, harus ada kesatuan antara pengirim 

pesan dan penerima pesan. Namun, ketiga komponen tersebut belum menjamin 

 
15 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 311. 
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terjadinya komunikasi yang berhasil. Perbedaan sosial, budaya, dan geogra�is 

dapat menjadi kendala antara pengirim dan penerima pesan. Dalam hal ini, agar 

sebuah teks bersifat komunikatif, pengirim pesan harus dapat memperkirakan 

bahwa kode pesan yang digunakan dapat dimengerti oleh penerimanya. 

a. Ranah Kajian Semiotika 

Menurut Eco, jika semiotika dianggap sebagai disiplin ilmu yang khusus 

maka ia harus memiliki metode atau objek tertentu. Eco juga membedakan 

antara komunikasi dan signi�ikansi. Proses komunikasi sering diartikan sebagai 

penerimaan sinyal dari sumber melalui pemancar dan saluran ke tujuan yang 

berisi informasi. Proses ini memungkinkan terjadinya signi�ikasi yang 

memunculkan respons interpretatif dan melibatkan kode. 

Eco berusaha mengembangkan teori semiotika umum yang mampu 

menjelaskan semua masalah fungsi tanda. Ia berupaya mengembangkan tipologi 

tanda, baik dari segi fungsi maupun penghasil tanda, yang menghasilkan 

berbagai model produksi tanda yang lebih komprehensif. Tipologi medel 

produksi tanda bertujuan untuk merancang kategori yang memberikan fungsi 

tanda, bahkan untuk fungsi tanda yang belum dikodekan yang biasanya muncul 

pada setiap peristiwa atau kejadian awal.16 

b. Teks Terbuka dan Teks Tertutup 

Konsep teks terbuka dan teks tertutup yang dikembangkan oleh Eco 

merupakan perluasan dari konsep diadik yang diperkenalkan oleh 

pendahulunya seperti Saussure dan Peirce. Menurut Eco, sebuah tanda dapat 

berfungsi sebagai teks tertutup atau teks terbuka tergantung pada konteks 

 
16 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 299. 
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kemunculannya. Teks terbuka adalah teks yang masih memberikan peluang 

penafsiran atau makna yang belum ditentukan secara konvensi atau 

kesepakatan. Dengan kata lain, teks terbuka adalah teks yang dapat memotivasi 

jenis pembaca tertentu karena terbuka terhadap berbagai kemungkinan 

interpretasi, sehingga mungkin bersifat ambigu atau memiliki banyak makna, 

seperti dalam puisi, teks prosa, dan karya sastra lainnya. 

Hal ini berbdeda dengan teks tertutup, yaitu karya yang memerlukan 

banyak pembaca. Teks tertutup adalah teks yang maknanya telah disepakati. 

Teks ini memungkinkan adanya jaring interpretasi di setiap titik, meskipun 

disusun dengan logika yang jelas. Dalam hal ini, pembaca (bukan penulis) 

memainkan struktur teks dan menawarkan pilihan kepada yang dibaca untuk 

dipilih dan diputuskan. Contohnya adalah petunjuk yang mengarah pada 

penyelesaian misteri, seperti dalam cerita detektif, iklan dan komik. 

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

berasal dari berbagai segmentasi kebudayaan atau unit kebudayaan yang dapat 

saling memengaruhi. Ia mengatakan, “beragam kode, konteks dan situasi 

menunjukkan bahwa pesan yang sama dapat dipahami dari sudut pandang yang 

berdebda dan mengacu pada berbagai sistem konvensi” misalnya, warna merah 

di Indonesia diartikan sebagai keberanian atau semangat (seperti pada bendera 

pusaka), sementara di Belanda, Polandia atau Negara lain maknanya bisa 

berbeda.17 

 
17 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 306. 
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E. Media Digital dalam Perspektif Islam  

Media digital dalam perspesktif Islam memunculkan berbagai hal dan 

pertimbangan. Beberapa ulama menyoroti dampak positifnya, seperti 

memfasilitasi penyebaran informasi dan pendidikan. Namun, ada juga yang 

mengklaim terkait potensi konten yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, 

seperti pornogra�i serta konten kekerasan. Oleh karena dari itu untuk 

menghindari hal negatif diperlukan kamampuan literasi dalam hal tersebut, 

sebagaimana �irman Allah dalam QS. Al-Hujurat/49: 6: 

بجَِهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا  ۢ◌ ا اَنْ تُصِيـْبُـوْا قَـوْمًا◌ٓ بنِـَبَاٍ فَـتـَبـَيَّـنُـوْ  ۢ◌ ا اِنْ جَاۤءكَُمْ فَاسِقٌ ◌ٓ ايَُّـهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُـوْ ◌ٓ يٰ 
    فَـعَلْتُمْ نٰدِمِينَْ 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang 
kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu 
tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang 
akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu18. 

Dalam ayat di atas, Allah memberi peringatan kepada kaum mukmin agar 

tidak terburu-buru menerima berita yang dibawa oleh seorang fasik. Mereka 

disarankan untuk memeriksa dan meneliti terlebih dahulu kebenaran berita 

tersebut sebelum mempercayainya. Jangan cepat percaya kepada berita dari 

orang fasik tanpa penelitian yang seksama, karena seseorang yang mengabaikan 

kefasikannya juga cenderung mengabaikan kebenaran berita yang 

disampaikannya19.  Kebutuhan untuk berhati-hati dalam menerima informasi 

 
18 Depertemen Agama RI, Al-Karim dan Terjemahnya,  (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 

2014), h. 516. 
19 https://quran.nu.or.id/al-hujurat/6#:~:text=Dalam%20ayat%20ini%2C%20Allah%20 
memberitakan,diperiksa%20dan%20diteliti%20dahulu%20kebenarannya.  (Diakses: 19 
Desember 2023). 

https://quran.nu.or.id/al-hujurat/6#:%7E:text=Dalam%20ayat%20ini%2C%20Allah%20memberitakan,diperiksa%20dan%20diteliti%20dahulu%20kebenarannya
https://quran.nu.or.id/al-hujurat/6#:%7E:text=Dalam%20ayat%20ini%2C%20Allah%20memberitakan,diperiksa%20dan%20diteliti%20dahulu%20kebenarannya
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tentunya sangat penting agar terhindar dari kon�lik antarindividu atau kelompok 

maupun prasangka negatif terhadap orang lain akibat dari berita yang tidak 

terpercaya atau di veri�ikasi sebelumnya. 

Dalam Islam, nilai-nilai etika harus tetap dijaga, termasuk dalam 

pemanfaatan media digital. Kejujuran, keadilan, dan kehati-hatian dalam 

menyebarkan informasi menjadi landasan penting. Ulama juga pentingnya 

melibatkan teknologi secara positif, misalnya dalam pendidikan agama dan 

dakwah online. Namun, tantangan muncul ketika media digital digunakan untuk 

menyebarkan propaganda atau mendistorsi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, 

pengendalian dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa media 

digital tidak menjadi sarana penyebaran ide-ide yang merusak. Ajaran islam 

memposisikan informasi sebagai elemen penting dalam karakter setiap individu, 

sehingga segala hal yang berkaitan dengan informasi harus 

dipertanggungjawabkan baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama 

manusia. Hal ini tercermin dalam QS. An-Nur/24: 14: 

 افََضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ  ◌ٓ فىِ الدُّنْـيَا وَالاْٰخِرةَِ لَمَسَّكُمْ فيِْ مَا ٗ◌ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِّٰ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُه

Terjemahnya: 

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di 
dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan 
oleh pembicaraan kamu tentang hal itu (berita bohong itu)20. 

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa jika bukan karena karunia-

Nya di dunia kepada para penyebar berita bohong seperti banyaknya nikmat 

 
20 Depertemen Agama RI, Al-Karim dan Terjemahnya  (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 

2014),  h. 351. 
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yang dberikan, kesempatan untuk bertobat, dan rahmat-Nya di akhirat dengan 

mangampuni dosa dan maksiat mereka setelah tobat maka Allah SWT akan 

segera menimpakan azab kepada mereka di dunia karena perbuatan mereka 

menyebarkan �itnah dan berita bohonh21. Pada ayat tersebut menyoroti perlunya 

bukti yang jelas atas tuduhan terhadap kesalahan seseorang bahwa tuduhan 

terhadap seseorang tidak bisa diterima tanpa bukti yang kuat, ayat ini juga 

menegaskan pentingnya keadilan dan hati-hati dalam menyimpulkan kesalahan 

orang lain. 

Dalam menjalani era digital, umat Islam diingatkan untuk menjaga 

integritas moral, menghindari perpecahan, dan memastikan bahwa teknologi 

yang digunakan sesuai dengan ajaran agama. Kesadaran akan dampak media 

sosial dan moral digital perlu ditingkatkan agar umat Islam tetap berada di jalan 

yang benar dan diridhoi. 

 

 
21 https://khairujalis.com/alquran/24-14/. (Diakses: 19 Desember 2023). 

https://khairujalis.com/alquran/24-14/
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis semiotika menurut 

Umberto Eco. Penelitian ini menerapkan proses yang berkesinambungan, 

sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan 

secara simultan selama proses penelitian.1 Semiotika merupakan tanda yang 

bersifat kultural. Dalam memakai tanda, penerima yang nantinya akan 

memproduksi tanda baru. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis semiotika milik Umberto 

Eco untuk mengeksplorasi pemanfaatan youtube sebagai media informasi  

digital dalam konten Dzawin Nur. Pendekatan ini melibatkan pemahaman 

simbol-simbol dan tanda-tanda dalam konten untuk mengungkap makna yang 

terkandung. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data yang dihimpun mencakup pengumpulan informasi secara langsung 

dari playlist chanel Youtube Dzawin Nur. Di mana dalam chanel tersebut 

terdapat 321 video unggahan. Peneliti kemudian memilih konten “Bertemu 

Penantang Hilang yang Sesungguhnya edisi “Langit Kelabu#6” dengan durasi 

21,32 menit. Data primer ini dipilih karena cukup mewakili playlist-playlist 

 
1 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana Prenamedia 

Group,2005), H.172. 
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Dzawin yang mencerminkan youtube sebagai media informasi digital, dijelaskan 

dengan pendekatan Semiotik Umberto Eco. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber literature, 

termasuk analisis artikel, jurnal, makalah dan buku-buku ilmiah yang ditulis oleh 

para ahli yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga mengacu 

pada hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk menemukan temuan yang relevan 

dengan ruang lingkup penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survei terhadap konten Dzawin Nur. Dalam konteks ini, peneliti akan 

mengeksplorasi bagaimana Dzawin Nur menggunakan bahasa visual, narasi, dan 

simbol dalam video youtubenya untuk menyampaikan informasi. Dengan 

menggunakan analisis semiotik untuk memahami bagaimana elemen-elemen 

dalam kontennya membentuk makna dan bagaimana audiens meresponsnya. 

2. Studi Kepustakaan 

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi 

terkait topik penelitian. Dalam proses ini, peneliti menelusuri buku, jurnal 

ilmiah, artikel, menganalisis karya-karya sebelumnya, serta sumber-sumber 

yang berkaitan dengan maslaah yang akan diteliti. 
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E. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif memerlukan kehadiran peneliti di lapangan untuk 

mendapatkan pemahaman mendalam melalui pengamatan langsung dan 

interaksi dengan informan. Peneliti sebagai instrumen utama juga 

memanfaatkan teknologi seperti internet, PC, akun youtube, dan HP sebagai 

pendukung, namun keberadaannya terbatas dibandingkan dengan peran peneliti 

sebagai pengamat yang terlibat atau pengamat sepenuhnya. Kehadiran �isik 

peneliti memungkinkan pengumpulan data yang lebih kontekstual dan 

mendalam dalam mengeksplorasi fenomena yang diteliti. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Unit Analisis 

Objek penelitian ini adalah konten Youutbe Dzawin Nur Langit Kelabu#6. 

Sementara itu, unit analisis penelitian meliputi potongan-potongan gambar atau 

visual yang terdapat dalam konten Youtube Langit Kelabu#6 yang relevan 

dengan rumusan masalah. 

2. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data pokok dalam penelitian ini adalah teks yang terdapat dalam konten 

Youtube Dzawin Nur edisi Langit Kelabu#6 yang berjudul ‘Bertemu Penantang 

Hilang yang Sesungguhnya’ berbentuk audio-visual serta data-data yang 

dianggap relevan dengan objek penelitian yang diperhitungkan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dibutuhkan untuk mendukung data primer. Data ini 

diperoleh dari berbagai sumber literature seperti novel, buku, dan situs internet 

yang berkaitan dengan objek penelitian. 
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3. Analisis Data 

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, data tersebut 

diklasi�ikasikan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. 

Setelah proses klasi�ikasi selesai, analisis data yang sesuai akan dilakukan 

menggunakan teknik interpretasi kualitatif atau deduksi interpretatif. Hal ini 

melibatkan penyajian fakta yang ditemukan dalam objek penelitian untuk 

menginterpretasikan makna yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Penelitian ini menggunakan analisis semiotika dengan pendekatan 

Umberto Eco. Tugas utama dari analisis semiotika adalah merekonstruksi sistem 

hubungan antar tanda karena makna suatu tanda pada dasarnya tidak bersifat 

tetap atau alami. Sebaliknya, makna muncul dari hubungan antara tanda-tanda 

tersebut. 

a. Analisis kode: membahas sistem dan aturan yang berkaitan dengan 

tanda 

b. Analisis produksi: mempertimbangkan berbagai fenomena seperti 

penggunaan bahasa, evolusi, kode, komunikasi estetis, berbagai tipe 

perilaku dalam interaksi komunikatif, serta penggunaan tanda untuk 

merujuk pada sesuatuatau keadaan dunia dan lainnya. 
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BAB IV 

PEMANFAATAN YOUTUBE SEBAGAI MEDIA INFORMASI DIGITAL DALAM 

KONTEN DZAWIN NUR (ANALISIS SEMIOTIKA UMBERTO ECO) 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Gambaran umum objek penelitian adalah penjelasan mengenai situasi, 

kondisi, keadaan atau tokoh terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti. 

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah biogra�i Dzawin Nur. 

1. Pro�il Dzawin Nur 

         

Gambar 4.1 Potret Dzawin Nur 

Dzawin Nur Ikram yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1991 merupakan 

seorang komedian serta aktor Indonesia. Ia merupakan lulusan pesantren dan 

kerap menyuguhkan materi stand-up comedy yang berkaitan dengan kehidupan 

pesantren. Dzawin adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Pelawak yang lahir di Bogor tersebut meraih juara ketiga di 

SUCI 4 setelah mengikuti audisi di Bandung. Berhasil masuk dua puluh besar 
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dan kemudian mencapai tiga besar. Trio �inalis SUCI 4 terdiri dari David, Abdur 

dan Dzawin yang dikenal dengan julukan Tri Kasuari atau Rule of Three. 

2. Karir Dzawin Nur 

“Diliatin orang dari lantai 1 sampai 7 gak ada yang ketawa” kenangnya. 

Itu adalah pengalaman buruknya saat stand-up. Setelah itu, ia sempat menjauh 

dari dunia stand-up sampai akhirnya menemukan kembali kepercayaan dirinya 

untuk kemudian berhasil menjadi salah satu �inalis stand-up comedy Indonesia 

season 4 (SUCI 4) pada tahun 2014.  

Ciri khas Dzawin dalam membawakan materi stand-up adalah gaya 

enerjik dan tempo bicara yang cepat namun tetap bisa dipahami oleh penonton. 

Salam pembuka yang sering ia ucapkan seperti “Assalamualaikum! Ini gimana 

kabarnya semua Alhamdulillah sehat ya? Sehat ya?!” biasanya diucapkan dengan 

cepat.  

Background sebagai anak pesantren sering menjadi materi yang ia 

sampaikan. Dzawin juga dikenal sering bertengkat dengan teman satu 

kompetisinya yakni Abdur, baik saat berada di atas panggung maupun lewat 

media sosial Twitter. Pertengkaran mereka dimulai saat stand-up comedy 

season 4 show 11 ketika Dzawin menirukan gaya bicara Abdur “asek-asek joss” 

dan Abdur membalas menirukan Dzawin.  
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Dzawin berhasil meraih juara ke-3 di SUCI 4. Di tahun 2017, ia mengikuti 

kompetisi komedi Maharaja Lawak di Malaysia dan kembali meraih juara ketiga 

sama seperti pada saat mengikuti kompetisi SUCI 4. 

3. Dzawin Nur 

a. Penghargaan  

1) Juara 3 Stand up Comedy Indonesia season 4 tahun 2014 yang 

diselenggarakan oleh Kompas TV 

2) Komika Kaporatif Show  

3) Juara 3 Maharaja Lawak Mega 2017 

b. Film 

1) Get up Stand up pada tahun 2016 

2) 99 Nama Cinta pada tahun 2019 

3) Perjalanan Pembuktian Cinta pada tahun 2024 

c. Serial Televisi 

Comic Story 

d. Acara Televisi 

1) Stand up Comedy Indonesia Kompas TV pada tahun 2014 musim 

4 sebagai peserta 

2) SUPER sebagai ko-presenter di Kompas TV pada tahun 2014 

3) SUCI Playground di Kompas TV 

4) Combreak di Kompas TV 
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5) Stand up Everywhere di RCTI 

6) Maharaja Lawak Mega sebagai peserta di Astro Mustika HD pada 

tahun 2017 

7) Tamasya Sukun ke Laut di Astro Warna 

8) Ceria i-Star sebagai ko-presenter di Astro Ceria pada tahun 2017 

9) Ngaroot di Astro Warna 

10) Gegar Lawak sebagai mentor di Astro Warna pada tahun 20181 

4. Youtube Dzawin Nur 

 

Gambar 4.2 Kanal Youtube Dzawin Nur 

Dzawin Nur adalah seorang komedian yang dikenal melalui stand-up 

comedy kini telah memperluas kreativitasnya ke platform Youtube dengan 

berbagai konton menarik. Salah satu konten yang cukup menonjol adalah 

“Langit Kelabu”. Sebuah serial yang menggabungkan komedi, drama, dan unsur 

 
1 Wikipedia, “Dzawin Nur”. https://id.wikipedia.org/wiki/Dzawin_Nur, (Diakses 28 Juli 

2024).  

https://id.wikipedia.org/wiki/Dzawin_Nur
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emosional. Melalui Langit Kelabu, Dzawin berhasil menarik perhatian banyak 

penonton dengan ceritanya yang unik dan penyampaian yang jujur. 

Langit Kelabu adalah sebuah serial yang menghadirkan kisah-kisah 

penuh makna dan terkadang menyentuh tentang kehidupan sehari-hari. Dzawin 

dengan gaya khasnya menyajikan cerita-cerita tersebut dengan sentuhan komedi 

yang cerdas, tetapi tetap mempertahankan esensi dari setiap pesan yang ingin 

disampaikan. Setiap episode menghadirkan berbagai topic yang relevan dengan 

kehidupan sosial dan emosional masyarakat, menjadikannya tidak hanya 

menghibur tetapi juga re�lektif. 

Keunikan dari Langit Kelabu terletak pada kemampuan Dzawin untuk 

menggabungkan humor dengan isu-isu kehidupan yang sering kali dianggap 

serius. Pendekatan ini membuat penonton merasa terhubung dan lebih mudah 

menerima pesan yang disampaikan. Selain itu, produksi yang profesional dan 

alur cerita yang menarik menjadikan setiap episode Langit Kelabu selalu 

dinantikan oleh penggemarnya. Dzawin juga sering melibatkan penonton dalam 

diskusi dan komentar, menciptakan komunitas yang aktif dan terlibat. 

Melalui Langit Kelabu, Dzawin berhasil membuktikan bahwa konten 

Youtube bisa lebih dari sekedar hiburan ringan. Ia menunjukkan bahwa platform 

ini bisa digunakan untuk menyampaikan pesan penting menggunakan cara yang 

menarik dan mudah dipahami. Serial ini tidak hanya menghibur tetapi juga 

memberikan perspektif baru tentang berbagai isu sosial, membantu penonton 
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untuk melihat berbagai situasi dari sudut pandang yang berbeda. Dampak positif 

ini membuat Dzawin dan Langit Kelabu mendapatkan tempat khusus di hati 

banyak orang. 

Dengan Langit Kelabu, Dzawin Nur tidak hanya memperkaya dunia 

komedi dan hiburan, tetapi juga memberikan kontribusi signi�ikan dalam 

menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat. Serial ini adalah 

contoh bagaimana kreativitas dapat digunakan untuk menciptakan konten yang 

bermakna dan menginspirasi banyak orang. 

B. Makan Pesan yang Disampaikan Dzawin Nur pada Konten Youtube 

Langit Kelabu#6 sebagai Media Informasi Digital 

Konten Youtube adalah berbagai jenis video yang diunggah ke platform 

Youtube untuk ditontoh oleh pengguna. Konten ini dapat mencakup video vlog 

pribadi, tutotial, ulasan produk, music, video hiburan, edukasi, dan banyak lagi. 

Konten Youtube ialah semua jenis video yang dibuat dan dibagikan di Youtube 

untuk menghibur, menginformasikan, atau mendidik penonton. 

Seperti halnua konten Youtube Langit Kelabu oleh Dzawin Nur yang 

menyuguhkan cerita dan pengalaman pribadi Dzawin. Seringkali dibawakan 

dengan gaya komedi khasnya. Kontennya mencakup monolog tentang topic 

sehari-hari, pengalaman hidup, refreksi diri dan berbagai situasi lucu yang 

dialami atau observasi dari sekelilingnya. Dzawin menggabungkan story telling 
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dengan humor untuk menyampaikan pesan-pesan yang relatable bagi banyak 

orang. 

Pada penelitian ini, peneliti berusaha membahas pesan-pesan yang 

dimuat konten Youtube Dzawin Nur Langit Kelabu#6 ‘Bertemu Penantang 

Hilang Yang Sesungguhnya’ sebagai berikut. 

Scane 1 (Tolong Menolong) 

Tabel 4.1 

Dzawin Membantu Kelompok Pendaki Remaja 

Visual  Dialog/suara 

 

 
 

Dzawin bertemu dengan kelompok 

pendaki remaja yang sedang 

membangun tenda. Dzawin mengajari 

para remaja tersebut bagaimana cara 

membangun tenda yang benar dan 

aman. 

Sinyal Kelompok remaja yang tampak 

kebingungan saat membangun tenda. 

Respon  Dzawin membantu kelompok remaja 

tersebut membangun tenda sembari 

menjelaskan cara memasang tenda 

yang benar dan aman 

Sumber: Hasil olahan peneliti, Juni 2024 
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Pada scene di atas, konten Dzawin Nur pada menit ke 2:22 

memperlihatkan saat Dzawin bertemu dengan kelompok pendaki remaja yang 

sedang membangun tenda. Scene ini ditampilkan (penanda/signi�ier) kelompok 

remaja tersebut di lihat oleh Dzawin dan nampak kebingungan saat memasang 

tenda. Setelah itu, Dzawin mendekati kelompok pendaki tersebut dan 

membantunya dengan cara menjelaskan bagaimana memasang tenda yang 

benar sembari di arahkan saat membangun tenda. 

Ketika membahas scene yang ada dalam konten Youtube sebelumnya, 

peneliti menyatakan kelompok remaja mengirim sinyal secara tidak langsung 

mengisyaratkan informasi mengenai kondisi yang dialaminya saat memasang 

tenda. Dzawin menerima informasi tersebut lewat pengamatan matanya. Oleh 

sebab itu, berdasarkan konvensi-konvensi yang ada, Dzawin mengetahui (atau 

memutuskan) bahwa Dzawin harus merespons dengan cara tertentu dan salah 

satu teori Umberco Eco menyatakan hal serupa. 

Pada konteks konotasi, bantuan Dzawin mencerminkan nilai-nilai kerja 

sama, solidaritas, dan saling membantu saat berada di atas gunung. Scene ini 

bisa memperlihatkan pesan moral tentang pentingnya bekerja sama dan tolong 

menolong dalam situasi tertentu seperti pada bertemu sesama pendaki di 

gunung.  

Saat membahas scene di atas, peneliti mengatakan bahwa kode yang 

digunakan dalam scene ini ialah kelompok remaja yang nampak kebingungan 
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saat memasang tenda dan tanpa peralatan yang lengkap. Hal itu yang 

mendorong Dzawin untuk membantu kelompok remaja tersebut lalu untuk 

kemudian memberikan penjelasan secara detail cara mendirikan tenda, 

peralatan yang harus dibawa dan lain sebagainya. 

Dalam pengertian respons perilaku dipicu oleh sinyal stimulus/respons 

behavioral: Dzawin ditandai (dilakukan secara nonverbal) oleh fakta bahwa 

Dzawin tanpa diminta memberikan bantuan, ia dengan kesadaran membantu 

kelompok pendaki remaja tersebut. di sini, sebuah signi�ikasi yang disampaikan 

oleh signi�ikasi sebelumnya menghasilkan keterangan kode. 

Scene di atas isi signi�ikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) kemudian menjadi ekspresi yang kedua. Dengan demikian, 

ekspresi kelompok pendaki remaja berdenotasi (membutuhkan pertolongan) 

dan berkonotasi tolong-menolong. 

Itulah yang disampaikan dalam konten Youtube tersebut pada tingkat 

denotatif. Tampilan kelompok pendaki remaja sebagai elemen penanda dalam 

adegan ini memberikan konotasi mengenai tolong menolong. Posisi Dzawin 

berada di antara pihak kelompok pendaki remaja tersebut sehingga elemen 

tersebut mempunyai hubungan yaitu kelompok pendaki remaja (butuh 

pertolongan) – Dzawin membantu membangun tenda dan mengejarkan cara 

memasang tenda yang benar di pendakian. Itulah konteks konten Youtube 

tersebut. Berdasarkan komposisinya, �ilm ini memiliki konotasi yang kuat 
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mengenai tolong-menolong serta peduli terhadap sesama yang dilakukan oleh 

Dzawin.  

Scene 2 (Pentingnya Kesiapan dan Persiapan) 

Tabel 4.2 
Dzawin menjelaskan Pentingnya Kesiapan dan Persiapan Saat akan Mendaki 

Visual  Dialog/suara 

 

 
 

Ada yang nggak bawa SB ngga? Dan 

ternyata ada yang nggak bawa. Jika 

tidak membawa SB dengan tenda 

single layer dan didirikan di ketinggian 

2600 kemudian di tempat terbuka, 

potensi ada angin tinggi dan kemudian 

hujan turun nah itu yang 

menyebabkan potensi kematian 

meningkat drastic khususnya 

disebabkan oleh hipotermia. Kenapa? 

Karena ketidak tahuan, pemilihan 

tempat camp, pemilihan alat, 

kemampuan untuk menanggulangi hal-

hal di luar ekspektasi 

Sinyal Dzawin menjelaskan bahayanya 

mendaki tanpa persiapan dan kesiapan 

yang lengkap 

Respon  Kelompok remaja merespon dengan 

mengucapkan terima kasih setelah 

menerima penjelasan dari Dzawin 

Sumber: Hasil olahan peneliti, Juni 2024 
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Pada scene ini dibuka dengan adegan saat Dzawin menjelaskan kepada 

kelompok pendaki remaja pentingnya persiapan alat serta kesiapan mental saat 

akan melakukan pendakian, karena jika tidak memperhatikan keselamatan akan 

sangat berakibat fatal hingga kematian. Adegan ini diperlihatkan (sebagai 

penanda/signi�ier) Dzawin telah selesai menolong membangun tenda milik 

kelompok pendaki remaja lantas kemudian menjelaskan lebih jauh lagi 

mengenai bahayanya melakukan pendakian tanpa persiapan dan kesiapan yang 

matang. 

Saat membahas scene yang ada pada konten Youtube di atas, peneliti 

mengatakan bahwa Dzawin memberikan sinyal yang secara langsung 

menyampaikan informasi tentang pentingnya persiapan dan kesiapan yang 

matang saat akan melakukan pendakian. Kelompok pendaki remaja yang 

menerima informasi tentang pentingnya persiapan dan kesiapan tersebut 

memberikan respons dan oleh sebab itu, sesuai dengan konvensi-konvensi yang 

ada, kelompok pendaki remaja mengetahui ( memutuskan) jika mereka harus 

merespons secara serius peringatan tersebut. 

Dalam pengertian ini respons behavioral tidak dipicu oleh stimulus 

sinyal: kelompok pendaki remaja ditandai (atau dikomunikasikan secara 

imperatif) oleh fakta bahwa Dzawin memberikan pemahaman yang memang 

harus diperhatikan oleh para pendaki. Di sini suatu signi�ikasi yang dihasilkan 

dari signi�ikasi sebelumnya menghasilkan  keterangan kode. 
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Pada adegan tersebut, signi�ikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) berubah menjadi ekspresi kedua. Oleh sebab itu, ekpresi 

Dzawin berdenotasi (menjelaskan dengan runtut pentingnya persiapan dan 

kesiapan) – kelompok pendaki remaja mendengarkan dengan baik namun santai 

ini berkonotasi pentingnya persiapan dan kesiapan saat akan melakukan 

pendakian. 

Scene 3 (Kerjasama dan Kebersamaan) 

Tabel 4.3 

Dzawin dan Wira mendirikan tenda dan memasak makan malam 

Visual  Dialog/suara 

 

 

 

Proses pembangunan tenda yang baik, 

kemudian Dzawin merapikan barang 

bawaan di dalam tenda dan Wira 

bertugas memasak makan malam (mie 

instan) 

Sinyal Dzawin membangun tenda bersama 

Wira D’Jangga untuk kemudian 

memasak makan malam (mie instan) 
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Respon  Temannya sigap membangun tenda 

bersama Dzawin dan makan bersama 

Dzawin 

Sumber: Hasil olahan peneliti, Juni 2024 

Pada scene ini dibukan dengan adegan saat Dzawin dan Wira teman 

sependakiannya bekerja sama dalam membangun tenda dan memasak mie 

instan sebagai makan malam mereka untuk kemudian menikmati 

kebersamaannya. Scene ini ditampilkan (penanda/signi�ier) setelah Dzawin dan 

Wira bekerja sama membangun tenda kemudian membagi tugas Dzawin 

merapikan barang bawaan di dalam tenda sementara Wira memasak mie instan 

untuk kemudian duduk bersama menikmati waktu malam di atas gunung. 

Saat membahas scene pada konten Youtube di atas, peneliti 

mengungkapkan bahwa Dzawin memberi sinyal secara tidak langsung yang 

menyampaikan kerjasama dan kebersamaan. Dalam pengertian ini respons 

behavioral dipicu oleh stimulus sinyal: Dzawin dan Wira ditandai (atau 

dilakukan secara nonverbal) oleh fakta bahwa saat melakukan pendakian 

dibutuhkan sebuah kerjasama yang baik dan menikmati kebersamaan dalam 

prosesnya. Di sini suatu signi�ikasi yang disampaikan oleh signi�ikasi 

sebelumnya menghasilkan suatu keterangan kode. 

Pada scene di atas isi signi�ikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) menjadi ekspresi yang kedua. Oleh karena itu, ekspresi 
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Dzawin berdenotasi (membutuhkan kerja sama) – membangun tenda dan 

memasak – dan berkonotasi kerjasama dan kebersamaan. 

Itulah yang ditampilkan dalam konten Youtube tersebut pada tingkat 

denotatif. Tampilan Dzawin dan Wira sebagai elemen penanda pada scene ini 

memberikan konotoasi tentang kerjasama dan kebersamaan. Posisi Dzawin 

bersama Wira mempunyai hubungan yaitu setelah membangun tenda Dzawin 

(merapikan barang bawaan di dalam tenda) – Wira (memasak makan malam 

mie instan) – duduk bersama menikmati malam pendakian. Itulah konteks 

konten Youtube tersebut. Berdasarkan komposisinya, �ilm ini mempunyai 

konotasi yang kuat tentang kerjasama dan kebersamaan yng dilakukan Dzawin 

dan Wira. 
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Scene 4 ( Adaptasi dan Kreativitas) 

Tabel 4.4 

Acara Pembacaan Puisi di Atas Gunung 

Visual  Dialog/suara 

 

 

 

Kembali lagi bersama saya Dzawin di 

Hibusyai (Hiburan Syaiton) dan ini 

adalah hibusyai episode kedua untuk 

kali ini di kesempatan kali ini 

penantang hilangnya adalah Wira 

Djangga 

Sinyal Dzawin membuat acara pembacaan 

puisi di atas gunung 

Respon  Wira D’Jangga (teman Dzawin) tampil 

membawakan sebuah puisi 

Sumber: Hasil olahan peneliti, Juni 2024 

pada scene ini dibuka dengan adegan saat Dzawin membuka acara 

pembacaan puisi di tengah aktivitas pendakian mereka. Scene ini ditampilkan 

(penanda/signi�ier) Dzawin sebagai pembawa acara dan Wira menjadi orang 

yang mempersembahkan sebuah puisi di atas gunung.  
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Saat membahas scene pada konten Youtube tersebut, peneliti 

mengatakan bahwa Dzawin memberikan sinyal secara langsung menyampaikan 

dan membuka acara yang ia sebut hiburan syaiton tersebut. Wira yang 

menerima acara tersebut dan oleh karena itu, berdasarkan konvensi-konvensi 

yang telah ada Wira tahu (memutuskan) Wira harus memberikan respons 

dengan cara tertentu, salah satu teori Umberto Eco mengatakan hal serupa. 

Dalam pengertian ini respons behavioral tidak dipicu oleh stimulus 

sinyal: Wira ditandai (atau dikomunikasikan secara imperative) oleh fakta 

bahwa dibukanya acara hiburan syaiton tersebut dipersembahkan untuk dia 

dalam ekspedisi pendakian episode kali ini. Di sini suatu signi�ikasi yang 

disampaikan oleh signi�ikan sebelumnya, yang menghasilkan suatu keterangan 

kode. 

Pada scene di atas isi signi�ikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) menjadi ekspresi yang kedua. Oleh sebab itu, ekspresi 

Dzawin berdenotasi (mempersembahkan acara tersebut) – Wira tamu acara – 

dan berkonotasi adaptasi dan kreativitas. 

Itulah yang diperlihatkan dalam konten Youtube tersebut pada tingkat 

denotatif. Jika dikaji lebih dalam (tingkat konotatif), penampilan Wira sebagai 

elemen penanda dalam adegan ini memberikan konotasi tentang adaptasi dan 

kreativitas dimana pun berada. Posisi Wira berada di antara Dzawin dan 

penonton sehingga elemen tersebut mempunyai hubungan: Dzawin (membuka 
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acara) – Wira – penonton (tim kreatif Dzawin). Itulah konteks �ilm tersebut. 

Berdasarkan komposisinya, konten ini mempunyai konotasi yang kuat tentang 

adaptasi dan kreativitas yang dilakukan oleh Wira dan Dzawin. 
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Scene 5 (Pembelajaran dan Pengalaman) 

Tabel 4.5 

Wira memutuskan tidak melanjutkan perjalanan pendakian di gunung Muria 

Visual  Dialog/suara 

 

 

 

Wira merasa pendakian ini tidak perlu 

dilanjutkan. Jadi gimana tuh pak Wira? 

Sebelumnya saya mohon maaf bahwa 

dalam ekspedisi penantang hilang saya 

merasa tidak sanggup untuk 

melanjutkan kembali pak karena kek 

ada yang saya rasakan gituloh pak. 

Dengan ini saya Wira D’Jangga 

menyatakan menyerah dalam 

ekspedisi Langit Kelabu edisi Gunung 

Muria. 

Sinyal Wira D’Jangga menjelaskan alasannya 

menyerah dalam ekspedisi pendakian 

kali ini kepada Dzawin 

Respon  Dzawin menerima alasan temannya 

dan memutuskan untuk turun gunung 

Sumber: Hasil olahan peneliti, Juni 2024 
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Pada scene ini dibuka dengan adegan saat Wira mengungkapkan 

keputusannya untuk tidak melanjutkan pendakian ke puncak selanjutnya dan 

Dzawin menerima keputusan Wira kemudian memutuskan untuk turun gunung 

bersama. Adegan ini menampilkan (sebagai penanda/signi�ier) Wira sedang 

menjelaskan keputusannya untuk menghentikan pendakiannya karena 

mendapatkan gangguan-gangguan saat berada di gunung tersebut. Dzawin 

menerima keputusan Wira kemudian bersama-sama menuruni gunung. 

Saat membahas scene pada konten di atas, peneliti mengatakan bahwa 

Wira memberikan sinyal yang secara langsung menyampaikan informasi tentang 

keputusan yang ia pilih. Dzawin yang menerima informasi tentang keputusan 

Wira memberikan respin dan oleh karena itu, berdasarkan konvensi-konvensi 

yang telah ada, Dzawin tahu ( memutuskan) bahwa Dzawin harus merespon 

dengan cara tertentu, hal ini sesuai dengan salah satu teori Umberto Eco. 

Dalam pengertian ini respons behavioral tidak dipicu oleh stimulus 

sinyal: Dzawin ditandai (atau dikomunikasikan secara imperatif) oleh fakta 

bahwa Wira mencukupkan pengalamannya mendaki bersama Dzawin. Di sini, 

signi�ikasi yang disampaikan oleh signi�ikasi sebelumnya menghasilkan sebuah 

keterangan kode. 

Scene di atas isi signi�ikasi yang pertama (bersama unit-unit yang 

menyampaikannya) menjadi ekspresi yang kedua. Oleh karena itu, ekspresi Wira 
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berdenotasi (mencukupkan pengalamannya melakukan pendakian kali ini) – 

Dzawin menerima – dan berkonotasi pengalaman dan pembelajaran. 

Itulah yang diperlihatkan dalam adegan ini pada tingkat denotative. 

Namun, bila dikaji lebih mendlam pada tingkat konotatif. Tampilan Dzawin 

sebagai elemen penanda pada scene ini memberikan konotasi pembelajaran, 

kemudian Wira pengalaman. Itulah konteks pada konten Youtube tersebut yang 

ditampilkan berdasarkan komposisinya. Oleh sebab itu, pada adegan ini 

mempunyai konotasi yang kuat mengenai pengalaman dan pembelajaran 

berharga saat memilih suatu keputusan. 

Dari pembahasan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa konten Dzawin 

Nur menyoroti nilai-nilai penting dalam pendakian yang tergambarkan dalam 

setiap adegan, seperti tolong menolong, persiapan yang matang, kerjasama, 

kreativitas, dan pembelajaran dari pengalaman. Dzawin sebagai sosok yang 

responsive dan peduli terhadap orang-orang di sekitarnya memperlihatkan 

bagaimana interaksi sosial yang positif dapat terjadi dalam situasi yang 

menantang. 
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C. Representasi dalam Konten Dzawin Nur sebagai Media Informasi Digital 

Representasi dalam media adalah cara di mana media menggambarkan, 

menyajikan atau menafsirkan realitas. Ini mencakup bagaiman orang, tempat, 

peristiwa, dan ide-ide ditampilkan dan bagaimana makna tersebut dibangun 

melalui gambar, suara dan narasi. 

Berikut analisis representasi dalam konten Youtube Dzawin Nur ‘Langit 

Kelabu#6’: 

1. Konten dan Narasi 

Konten Dzawin Nur pada edisi Langit Kelabu#6 menyajikan informasi 

dengan cara yang unik dan efektif dengan memanfaatkan format narasi dan 

visual untuk menyampaikan pesan yang jelas dan inspiratif kepada audiensnya. 

Berikut adalah representasi dalam konten tersebut sebagai media informasi 

dalam konteks penyajian konten dan narasi: 

a. Penggunaan narasi personal 

Dzawin menggunakan narasi personal yang ramah dan mudah dipahami 

untuk menjelaskan berbagai situasi yang dihadapinya selama pendakian. 

Pendekatan ini membuat penonton merasa terlibat secara emosional dan lebih 

mudah menyerap informasi yang disampaikan. Narasi personal ini menciptakan 

hubungan yang lebih dekat antara Dzawin dan audiensnya, membuat informasi 

lebih relevan dan berkesan. 
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b. Visualisasi yang edukatif 

Konten ini memanfaatkan visualisasi visualisasi yang jelas untuk 

mengedukasi penonton tentang teknik pendakian yang benar seperti cara 

mendirikan tenda. Visualisasi yang baik membantu memperjelas penjelasan 

Dzawin, memungkinkan penonton untuk belajar melalui pengamatan langsung 

dan meningkatkan pemahaman mereka tentang topik yang dibahas.  

c. Pendekatan cerita 

Setiap scene dalam konten ini dibangun dengan alur cerita yang kuat 

seperti bantuan kepada pendaki remaja, diskusi tentang persiapan, serta 

kegiatan hiburan di gunung. Pendekatan cerita ini tidak hanya membuat konten 

lebih menarik tetapi juga memudahkan penonton untuk mengikuti dan 

memahami informasi yang disampaikan. Cerita yang dibangun dengan baik 

membantu mengaitkan informasi faktual dengan konteks yang relevan, 

memperkuat pesan yang ingin disampaikan. 

d. Penggunaan humor dan hiburan 

Dzawin sering menyisipkan humor dalam narasinya, membuat konten 

lebih menyenangkan untuk ditonton. Humor ini bukan hanya membuat 

penonton terhibur tetapi juga membuat informasi lebih mudah diingat. Elemen 

hiburan seperti pembacaan puisi, menunjukkan bahwa konten edukatif tidak 

harus serius dan dapat disampaikan dengan cara yang menyenangkan. 
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e. Dialog dan interaksi 

Interaksi Dzawin dengan rekan pendaki dan kelompok remaja 

menciptakan dialog yang dinamis dan informative. Melalui dialog ini, Dzawin 

mampu menunjukkan cara komunikasi yang efektif dan bagaimana berinteraksi 

dengan orang lain dalam situasi pendakian. Hal ini mengilustrasikan pentingnya 

komunikasi dalam menyampaikan informasi dan berbagi pengalaman. 

f. Penyampaian pesan moral dan sosial 

Selain informasi teknis, konten ini juga menyampaikan pesan moral dan 

sosial seperti pentingnya solidaritas, persiapan, dan kesadaran diri. Narasi 

Dzawin tidak hanya fokus pada fakta tetapi juga pada nilai-nilai yang dapat 

dipetik dari pengalaman mendaki. Ini memberikan dimensi yang lebih dalam 

pada konten, menjadikannya lebih dari sekedar panduan praktis. 

Melalui kombinasi narasi personal, visualisasi edukatif dan cerita yang 

kuat, konten Langit Kelabu#6 berhasil menyajikan informasi yang bermanfaat 

dan inspiratif dengan cara yang mudah dipahami oleh audiensnya. 

2. Visual dan Verbal 

Konten Dzawin Nur edisi Langit Kelabu#6 menggunakan kombinasi 

elemen visual dan verbal efektif untuk menyampaikan informasi kepada 

penontonnya. Penyajian ini memanfaatkan kekuatan visual untuk memberikan 

ilustrasi yang jelas, serta elemen verbal untuk menjelaskan dan memperkuat 
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pesan yang disampaikan. Berikut adalah representasi dalam konteks penyajian 

visual dan verbal. 

a. Penyajian Visual 

1) Ilustrasi proses pendakian: Visual yang menampilkan Dzawin dan 

kelompok pendaki remaja saat mendirikan tenda memberikan 

gambaran yang jelas tentang langkah-langkah praktis yang perlu 

diambil saat berada di alam terbuka. Ini membantu penonton 

memahami teknis yang dijelaskan melalui demonstrasi langsung. 

2) Penggambaran situasi nyata: Visual yang menunjukkan kondisi 

sebenarnya di lokasi pendakian seperti medan dan cuaca, 

memberikan konteks penting yang mendukung narasi. Ini 

membantu penonton merasakan tantangan yang dihadapi dan 

memahami mengapa persiapan yang tepat sangat penting. 

3) Penyisipan momen hiburan: Visual acara pembacaan puisi di 

gunung menambah elemen hiburan dalam konten, menunjukkan 

bahwa kegiatan pendakian bisa menjadi kesempatan untuk 

kreativitas dan kesenangan bukan hanya aktivitas �isik. 

4) Penggunaan kamera dan editing: Teknik pengambilan gambar 

dan editing baik membantu menyoroti momen-momen penting 

seperti interaksi Dzawin dengan remaja atau saat menjelaskan 
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bahaya hipotermia. Ini memastikan pesan visual disampaikan 

dengan jelas dan fokus. 

b. Penyajian Verbal 

1) Penjelasan langsung dan jelas: Dzawin menggunakan bahasa 

yang sederhana dan mudah dimengerti untuk menjelaskan 

informasi teknis seperti cara mendirikan tenda dan pentingnya 

membawa peralatan yang tepat. Ini memastikan informasi dapat 

diakses oleh penonton dengan berbagai tingkat pengetahuan 

pendakian. 

2) Narasi personal dan interaktif: Dzawin sering berbicara langsung 

dengan penonton. Pendekatan ini membuat penonton merasa 

terlibat secara langsung dan lebih mudah memahami pesan yang 

disampaikan. 

3) Humor yang disisipkan dalam narasi membantu menjaga 

perhatian penonton dan membuat konten lebih menghibur. Ini 

juga membantu memudahkan penyampaian pesan yang serius 

dengan cara yang ringan dan menyenangkan. 

4) Dialog dan interaksi: Interaksi verbal antara Dzawin dan anggota 

kelompok pendaki, termasuk percakapan saat membantu 

mendirikan tenda atau menjelaskan bahaya hipotermia, 
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memperkaya kontn dengan perspektif yang berbeda dan 

menunjukkan dinamika kelompok. 

5) Penyampaian pesan moral: Dzawin secara verbal menyampaikan 

pesan moral seperti pentingnya solidaritas dan persiapan yang 

matang. Ini menambahkan dimensi edukatif pada konten dan 

memberikan nilai tambah bagi penonton. 

Dalam Langit Kelabu#6 Dzawin Nur menggabungkan elemen visual dan 

verbal secara sinergis untuk menyampaikan informasi dengan cara yang 

menarik dan efektif. Penyajian visual membantu memvisualisasikankonsep-

konsep yang dijelaskan secara verbal sementara narasi verbal memberikan 

konteks dan penjelasan mendalam, menciptakan pengalaman yang menyeluruh 

bagi penonton. Kombinasi ini menjadikan konten sebagai media informasi yang 

informatif dan menghibur dengan pesan yang dapat diterima dengan mudah 

oleh berbagai kalangan penonton. 

3. Video dan Audio 

Elemen video dan audio digunakan secara efektif untuk menyampaikan 

informasi dan menciptakan pengalaman yang menarik bagi penonton. 

Penyajian visual dan audio ini tidak hanya mendukung narasi tetapi juga 

memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Berikut adalah analisis 

representasi dalam konteks penyajian video dan audio: 
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a. Penyajian video 

1) Pengambilan gambar dan komposisi: Pengambilan gambar yang 

menyoroti keindahan dan tantangan medan pendakian 

memberikan konteks visual yang kuat, menekankan aspek 

petualangan dan eksplorasi (makna). Membantu penonton 

merasakan suasana dan kondisi pendakian, sekaligus menekankan 

pentingnya persiapan dan kesadaran akan lingkungan (pengaruh). 

Mengingatkan akan keindahan alam yang harus dihargai dan 

dilindungi (pesan). 

2) Interaksi antara karakter: Close-up dan medium shot digunakan 

untuk menangkap interaksi dan emosi antara Dzawin dan rekan-

rekannya, menyoroti hubungan dan dinamika kelompok (makna). 

Menciptakan emosioanl dengan penonton dan membantu 

menyampaikan pesan tentang kerjasama dan solidaritas 

(pengaruh). Menunjukkan bahwa kesuksesan pendakian sering 

kali bergantung pada dukungan dan kerjasama tim (pesan). 

b. Penyajian audio 

Penggunaan music dan suara alam: Musik latar digunakan untuk 

menciptakan suasana dan meningkatkan emosi penonton. Variasi dalam tempo 

dan melodi mencerminkan perubahan mood dan situasi dalam video. Hal ini 

membantu menekankan momen penting, menambang ketegangan atau 
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memberikan relaksasi sesuai dengan adegan yang ditampilkan. Menggambarkan 

perjalanan emosional yang menyertai perjalanan �isik. Pada suara alam seperti 

suara angin, burung, dan elemen alam lainnya menambah realism dan immersi, 

membuat penonton merasa seolah-olah berada di lokasi yang sama. Hal ini 

meningkatkan keterhubungan dengan lingkungan, memperkuat pesan tentang 

pentingnya menghargai dan melindungi alam. Menyampaikan bahwa alam 

memiliki suara dan cerita tersendiri yang perlu didengar dan dipahami. 

4. Denotasi dan Konotasi 

Penyajian informasi dilakukan melalui elemen denotasi dan konotasi 

yang memberikan lapisan makna yang kaya. Penyampaian informasi dalam 

bentuk ini memungkinkan penonton untuk memahami pesan secara langsung 

sekaligus menafsirkan makna yang lebih dalam. Berikut adalah analisis 

representasi denotasi dan konotasi dalam konten tersebut: 

1) Penyajian denotasi 

a) Aktivitas pendekian: Dzawin dan kelompok pendaki remaja 

mendirikan tenda, menyiapkan peralatan dan mendiskusikan 

persiapan sebelum mendaki (Denotasi). Ini menggambarkan 

aktivitas pendakian secara langsung dan memberikan panduan 

praktis tentang apa yang diperlukan untuk melakukan pendakian 

dengan aman (Makna). 
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b) Pembacaan puisi: Dzawin mengadakan acara pembacaan puisi di 

atas gunung dengan Wira sebagai pembaca (Denotasi). Secara 

langsung, ini menunjukkan kegiatan rekreatif yang dilakukan di 

sela-sela pendakian serta memberikan contoh cara mengisi 

waktu saat mendaki (Makna). 

c) Keputusan untuk tidak melanjutkan pendakian: Wira 

memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena merasa 

tidak sanggup (Denotasi). Ini menggambarkan keputusan praktis 

yang diambil berdasarkan kondisi �isik dan mental selama 

pendakian (Makna). 

2) Penyajian konotasi 

a) Tolong menolong dan solidaritas: Saat Dzawin membantu 

kelompok remaja mendirikan tenda, ini melambangkan nilai 

solidaritas dan kerja sama di antara pendaki (Konotasi). Melalui 

tindakan sederhana ini, konten menyiratkanpentingnya 

komunitas dan dukungan sosial dalam menghadapi tantangan 

(Makna yang lebih dalam). 

b) Pentingnya persiapan dan kesiapan: Penjelasan Dzawin tentang 

bahaya mendaki tanpa persiapan menyiratkan pesan tentang 

tanggung jawab dan kesadaran akan risiko (Konotasi). Ini 

menggarisbawahi betapa pentingnya kesiapan mental dan �isik 
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dalam menjalani setiap aktivitas tidak hanya dalam pendakian 

tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari (Makna lebih dalam). 

c) Kerja sama dan kebersamaan: Dzawin dan Wira mendirikan 

tenda dan memasak makan malam bersama menggambarkan 

nilai kebersamaan dan kerja sama (Konotasi). Adegan ini 

menunjukkan bagaimana kerja sama dapat membuat tugas yang 

berat menjadi lebih ringan dan menyenangkan menekankan 

pentingnya kebersamaan dalam setiap aktivitas (Makna lebih 

dalam). 

d) Adaptasi dan kreativitas: Acara pembacaan puisi menyoroti 

kreativitas dn kemampuan beradaptasi dalam situasi apapun 

(Konotasi). Ini menyiratkan bahwa kreativitas dapat memperkaya 

pengalaman dan membantu individu beradaptasi dengan 

lingkungan yang berubah-ubah (Makna lebih dalam). 

e) Pengalaman dan pembelajaran: Keputusan Wira untuk 

menghentikan pendakian menekankan pentingnya belajar dari 

pengalaman dan mengetahui kapan harus berhenti (Konotasi). 

Ini mengajarkan bahwa kesadaran diri dan keputusan yang tepat 

adalah bagian penting dari pembelajaran dan pengalaman hidup 

(Makna lebih dalam). 
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Konten Langit Kelabu#6 menggunakan representasi denotasi untuk 

menyampaikan informasi faktual tentang pendakian, sementara konotasi 

memperkaya narasi dengan nilai-nilai sosial dan mendapatkan informasi praktis 

tetapi juga memahami pesan yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kehidupan 

menjadikan konten ini sebagai media informasi yang komprehensif dan 

bermakna. 

5. Kode 

Penggunaan kode sebagai elemen penyajian informasi berperan penting 

dalam mengomunikasikan pesan kepada penonton. Kode-kode ini meliputi 

symbol, bahasa, dan tanda yang memiliki makna tertentu yang dapat dipahami 

dalam konteks budaya dan sosial. Berikut adalah analisis representasi kode 

dalam penyajian konten ini: 

a. Kode visual 

1) Tenda dan peralatan pendakian: Tenda yang didirikan dan 

peralatan pendakian lainnya berfungsi sebagai symbol kesiapan 

dan perlindungan. Ini menunjukkan pentingnya persiapan �isik 

dan mental sebelum melakukan aktivitas di alam terbuka 

(Makna). Melalui visual ini, penonton diingatkan akan pentingnya 

membawa peralatan yang memadai untuk menghadapi berbagai 

kondisi alam (Pesan). 
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2) Lokasi gunung: Gunung sebagai latar belakang memberikan 

symbol tantangan dan petualangan. Lokasi ini menentukan esensi 

dari pendakian sebagai suatu perjalanan yang menuntut 

ketahanan dan keberanian (Makna). Menyiratkan bahwa setiap 

perjalanan memiliki tantangannya sendiri dan memerlukan 

persiapan serta kerjasama yang baik (Pesan). 

b. Kode verbal 

1) Dialog dan penjelasan Dzawin: Penjelasan Dzawin tentang bahaya 

mendaki tanpa persiapan lengkap berfungsi sebagai kode 

peringatan. Ini menekankan tanggung jawab individu terhadap 

keselamatan diri dan orang lain (Makna). Menggarisbawahi 

pentingnya edukasi dan pengetahuan tentang resiko yang 

mungkin dihadapi saat mendaki gunung (Pesan). 

2) Puisi di puncak gunung: Pembacaan puisi oleh Wira berfungsi 

sebagai symbol ekspresi kreatif dan apresiasi terhadap alam. Ini 

mencerminkan bagaimana aktivitas pendakian dapat menjadi 

lebih dari sekedar petualangan �isik (Makna). Mendorong 

penonton untuk menemukan cara untuk terhubung dengan alam 

dan lingkungan sekitar dengan cara yang personal dan kreatif 

(Pesan). 
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c. Kode sosial 

1) Interaksi dan kerjasama: Interaksi antara Dzawin dan remaja 

pendaki saat mendirikan tenda merupakan kode sosial yang 

menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas (Makna). 

Memperlihatkan bahwa keberhasilan dalam situasi yang 

menantang seringkali bergantung pada kemampuan untuk bekerja 

sama dan saling membantu (Pesan). 

2) Keputusan Wira untuk berhenti: Keputusan Wira untuk tidak 

melanjutkan pendakian berfungsi sebagai symbol pentingnya 

mengenali batasan pribadi dan membuat keputusan yang 

bijaksana (makna). Menunjukkan bahwa pengalaman dan 

pembelajaran adalah bagian dari proses pendakian dan hidup itu 

sendiri serta keputusan untuk berhenti bisa menjadi langkah yang 

tepat dan berani (pesan). 

Konten Langit Kelabu#6 memanfaatkan berbagai kode visual, verbal dan 

sosial untuk menyampaikan pesan yang kompleks dan bermakna kepada 

penonton. Melalui symbol-simbol dan interaksi yang ditampilkan, Dzawin Nur 

mampu mengomunikasikan nilai-nilai penting seperti persiapan, kreativitas, 

kerja sama, dan pembelajaran. Penyajian kode-kode ini membuat konten tidak 

hanya informative tetapi juga re�lektif mendorong penonton untuk berpikir lebih 

dalam tentang makna di balik setiap tindakan dan keputusan. 
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6. Intertekstualitas  

Penyajian intertekstualitas digunakan untuk memperkaya narasi dan 

memberikan konteks yang lebih luas melalui rujukan terhadap teks, konsep, 

atau media lain. Ini memungkinkan penonton untuk mengaitkan pengalaman 

yang ditampilkan dalam video dengan pengalaman, pengetahuan, atau karya lain 

yang sudah dikenal. Berikut adalah analisis representasi intertekstualitas dalam 

konten tersebut: 

a. Referensi pada buday pendakian: Konten ini merujuk pada praktik 

dan budaya pendakian yang dikenal luas di kalangan masyarakat. 

Dzawin menunjukkan persiapan, penanganan peralatan, dan 

interaksi sosial yang merupakan bagian integral dari pengalaman 

mendaki (makna). Penonton yang memiliki pengalaman pendakian 

dapat mengenali dan mengaitkan adegan ini dengan pengalaman 

pribadi atau cerita pendakian lain yang telah mereka ketahui 

(pengaruh). Menggambarkan realitas dan tantangan yang dihadapi 

pendaki, sekaligus menekankan pentingnya persiapan dan kerja 

sama (pesan). 

b. Humor dan kreativitas: Dzawin sering menggunakan humor dalam 

pembawaannya, yang mengingatkan pada gaya komedi yang 

ditemukan dalam media hiburan. Pembacaan puisi di puncak gunung 

juga menunjukkan kreativitas yang bisa ditemukan di berbagai 
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platform (makna). Ini dapat dikaitkan dengan program hiburan atau 

stand-up comedy yang sering memadukan humor dengan pesan yang 

lebih serius (pengaruh). Mengilustrasikan bagaimana kreativitas dan 

humor dapat digunakan untuk mengatasi situasi menantang dan 

membuat pengalaman lebih menyenangkan (pesan). 

c. Pengalaman dan pembelajaran dari pendakian: Keputusan Wira 

untuk berhenti dan re�leksi Dzawin atas pengalaman ini 

menggambarkan perjalanan belajar dan intropeksi yang bisa 

dibandingkan dengan narasi perjalanan pahlawan atau cerita 

pembelajaran pribadi lainnya (makna). Ini mencerminkan struktur 

naratif yang sering ditemukan dalam cerita-cerita pengembangan 

karakter, di mana tokoh mengalami transformasi melalui tantangan 

yang dihadapi (pengaruh). Menyampaikan bahwa pengalaman 

adalah guru terbaik dan setiap perjalanan adalah kesempatan untuk 

belajar dan berkembang (pesan). 

Konten Langit Kelabu#6 menggunakan intertekstualitas untuk 

memperkaya narasi dengan cara mengaitkan pengalaman yang ditampilkan 

dengan teks atau konteks lain yang dikenal oleh penonton. Dengan merujuk 

pada praktik pendakian, tema kerja sama, penggunaan humor, dan narasi 

pembelajaran, konten ini tidak hanya menginformasikan tetapi juga 

mengundang penonton untuk menghubungkan dan merenungkan pesan-pesan 
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yang lebih dalam pada konteks yang lebih luas. Ini membuat konten tersebut 

lebih mudah diakses dan relevan bagi penonton yang memiliki latar belakang 

atau minat yang berbeda-beda. 

7. Konteks Sosial dan Budaya 

a. Konteks Indonesia 

Dalam konteks budaya Indonesia, kegiatan gotong royong dan 

kebersamaan adalah nilai yang sangat dihargai. Video ini mencerminkan dan 

memperkuat nilai-nilai tersebut. 

b. Konteks Digital 

Sebagai konten digital, video ini memanfaatkan platform Youtube untuk 

mencapai audiens yang lebih luas, terutama kalangan muda yang lebih sering 

mengonsumsi media melalui internet. 

8. Pesan dan Ideologi 

Video ini menyampaikan pesan tentang pentingnya kerjasama, 

kebersamaan dan keterlibatan dalam kegiatan positif. ideologinya berakar pada 

nilai-nilai sosial yang mendukung kerjasama dan cinta alam serta 

memperlihatkan pentingnya kegiatan di luar ruangan bagi pengembangan diri 

dan kelompok. 

Representasi dalam Langit Kelabu#6 karya Dzawin Nur berfungsi untuk 

menampilkan nilai-nilai positif melalui aktivitas outdoor dan interaksi sosial/ 

konten ini menggunakan elemen visual dan naratif untuk mengkontrusi makna 
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yang mendukung ideologi kerjasama, kebersamaan dan kecintaan terhadap 

alam. Sebagai media informasi digital, konten ini tidak hanya menghibur tetapi 

juga mendidik dan menginspirasi audiensnya untuk lebih aktif dan peduli 

terhadap lingkunga sekitar. 

Dalam Islam, nilai-nilai etika harus tetap dijaga, termasuk dalam 

pemanfaatan media digital. Kejujuran, keadilan, dan kehati-hatian dalam 

menyebarkan informasi menjadi landasan penting. Ulama juga pentingnya 

melibatkan teknologi secara positif, misalnya dalam pendidikan agama dan 

dakwah online. Namun, tantangan muncul ketika media digital digunakan untuk 

menyebarkan propaganda atau mendistorsi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, 

pengendalian dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa media 

digital tidak menjadi sarana penyebaran ide-ide yang merusak. Ajaran islam 

memposisikan informasi sebagai elemen penting dalam karakter setiap individu, 

sehingga segala hal yang berkaitan dengan informasi harus 

dipertanggungjawabkan baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama 

manusia. Hal ini tercermin dalam QS. An-Nur/24: 14: 

 افََضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ  ◌ٓ فىِ الدُّنْـيَا وَالاْٰخِرةَِ لَمَسَّكُمْ فيِْ مَا ٗ◌ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِّٰ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُه

Terjemahnya: 
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Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di 
dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan 
oleh pembicaraan kamu tentang hal itu (berita bohong itu)2. 

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa jika bukan karena karunia-

Nya di dunia kepada para penyebar berita bohong seperti banyaknya nikmat 

yang dberikan, kesempatan untuk bertobat, dan rahmat-Nya di akhirat dengan 

mangampuni dosa dan maksiat mereka setelah tobat maka Allah SWT akan 

segera menimpakan azab kepada mereka di dunia karena perbuatan mereka 

menyebarkan �itnah dan berita bohong3. Ayat di atas menyoroti perlunya bukti 

yang jelas atas tuduhan terhadap kesalahan seseorang bahwa tuduhan terhadap 

seseorang tidak bisa diterima tanpa bukti yang kuat, ayat ini juga menegaskan 

pentingnya keadilan dan hati-hati dalam menyimpulkan kesalahan orang lain. 

Dalam menjalani era digital, umat Islam diingatkan untuk menjaga 

integritas moral, menghindari perpecahan, dan memastikan bahwa teknologi 

yang digunakan sesuai dengan ajaran agama. Kesadaran akan dampak media 

sosial dan moral digital perlu ditingkatkan agar umat Islam tetap ada pada jalan 

yang benar. 

 

 
2 Depertemen Agama RI, Al-Karim dan Terjemahnya  (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 

2014),  h. 351. 
3 https://khairujalis.com/alquran/24-14/. (Diakses: 19 Desember 2023). 

https://khairujalis.com/alquran/24-14/
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menganalisis dan mengamati bab sebelumnya, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Langit Kelabu#6 merupakan sebuah sajian konten Youtube yang 

menyuguhkan sebuah petualangan atau ekspedisi pendakian di gunung-

gunung yang ada di Indonesia. Konten ini menyoroti nilai-nilai penting 

dalam pendakian yang tergambarkan dalam setiap adegan, seperti tolong 

menolong, persiapan yang matang, kerjasama, kreativitas, dan 

pembelajaran dari pengalaman. Dzawin sebagai sosok yang responsif dan 

peduli terhadap orang-orang di sekitarnya memperlihatkan bagaimana 

interaksi sosial yang positif dapat terjadi dalam situasi yang menantang. 

2. Representasi dalam Langit Kelabu#6 karya Dzawin Nur berhasil 

menghadirkan narasi yang mendidik dengan menggabungkan elemen 

visual dan verbal secara sinergis. Dzawin menggunakan pendekatan 

personal dan visualisasi edukatif untuk membuat informasi pendakian 

mudah dipahami dan menarik, sementara cerita yang kuat dan humor 

menambah daya tarik konten. Penggunaan musik, suara alam, dan teknik 

pengambilan gambar memperkuat pesan dan emosi, sementara kode 

visual, verbal, dan sosial menyampaikan pesan kompleks tentang 
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persiapan, kreativitas, dan kerja sama. Intertekstualitas dan konteks 

sosial budaya, terutama nilai gotong royong dalam budaya Indonesia, 

menambah kedalaman dan relevansi konten, menjadikannya sebagai 

media informasi yang inspiratif dan bermakna. 

B. Saran 

Semoga dengan penelitian ini kita dapat mencontoh perbuatan positif 

yang terdapat dalam Langit Kelabu#6 di kehidupan sehari-hari. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang ingin meneliti dan 

mengembangkan penelitian tentang semiotika serta melakukan kajian yang 

lebih mendalam. 

C. Implikasi Penelitian 

Terdapat dua espek impikasi dari hasil penelitian ini, antara lain: 

1. Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan 

kontribusi dalam memperkaya pengentahuan penelitian khusunya pada 

penelitian semiotika milik Umberto Eco pada konten Youtube yang 

disajikan sebagai media informasi digital. 

2. Implikasi praktisi yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

kepada masyarakat umum tentang penggunaan media sosial seperti 

Youtube sebagai media informasi digital yang menarik, unik, dan 

konsisten untuk menciptkana sebuah karya yang bermanfaat seperti yang 

dilakukan oleh Dzawin Nur dalam channel Youtubenya. 
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kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 

Jurnalistik, tetapi juga membantu saya mendapatkan gelar dan akhirnya bisa 

tidur nyenyak lagi. 
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