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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Penulis memberi kesimpulan bahwa hasil penelitian dengan analisis 

menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce terhadap iklan televisi Resik- 

V Khasiat Manjakani Whitening versi Dude Harlino dan Alyssa Soebandono 

terdapat adanya makna dan tanda-tanda yang menjadi alat dalam proses 

komodifikasi pada nilai agama. Agama merupakan kepercayaan serta keyakinan 

mengenai ketuhanan seharusnya berkarakter suci dan sakral mempunyai nilai guna 

mengalami pergeseran memiliki nlai tukar bersifat komersial. 

Adapun awal dari proses komodifikasi terhadap nilai agama dalam iklan televisi 

adalah adanya tingkah laku dari pihak pengiklan yang mencoba menyisipkan hal- 

hal yang berkaitan dengan agama seperti simbol-simbol agama, konsep perempuan 

shalihah, konsep keluarga sakinah dan konsep halal. Sehingga menghasilkan nilai- 

nilai agama yang dikomodifikasi dari iklan tersebut. 

Bentuk komodifikasi nilai agama dalam iklan televisi Resik-V Khasiat 

Manjakani Whitening versi Dude Harlino dan Alyssa soebandono di antaranya 

simbol-simbol agama berupa penggunaan atribut agama dengan busana ala Islami 

yang dikenakan oleh pasangan model iklan, konsep shalihah dalam iklan 

divisualisasikan dengan pendapat model iklan yang berperan sebagai seorang suami 

yang menganggap model dalam iklan yang berperan sebagai istri termasuk istri 

yang shalihah karena selalu menyenangkan hati suami, konsep keluarga sakinah 

divisualisasikan oleh pasangan model iklan dengan berpose terlihat harmonis dan 
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bahagia dalam hubungan mereka bahagia, konsep halal berupa penggunaan cap 

halal dari lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada kemasan produk yang 

diindikasi akan menjadi jaminan bahwa produk Resik-V Khasiat Manjakani 

Whitening versi Dude Harlino dan Alyssa Soebandono halal. 

B. Saran 

 
Setelah melakukan penelitian ini dari tahap menganalisis data hingga 

menemukan hasil terhadap penelitian komodifikasi nilai agama dalam iklan televisi 

Resik-V Khasiat Manjakani Whitening versi Dude Harlino dan Alyssa Soebandono 

maka terdapat beberapa saran penulis yang ditujukan kepada: 

1. Pihak perusahaan pengiklan, hendaknya memperhatikan konten iklan yang 

akan diproduksi jika memasukkan nilai agama Islam hendaknya sesuai dengan 

ajaran nilai agama Islam 

2. Khalayak hendaknya tidak gampang percaya dalam menentukan produk 

melalui iklan yang sama dengan iklan tersebut 

3. Peneliti setelah ini supaya lebih cermat dalam meneliti komodifikasi nilai 

agama yang terjadi. Terdapat banyak simbol agama Islam yang dimanfaatkan 

dengan tujuan untuk mengambil keuntungan 

4. Pihak Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, utamanya jurusan komunikasi dan 

Penyiaran Islam, peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu menjadi acuan 

bagi penelitian selanjutnya. 
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