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GLOSARIUM 

 

B   

Beeper : Laporan telepon dari lokasi karena ketiadaan gambar yang bisa didapat 

dari lokasi. Biasanya berisi ilustrasi foto serta nama narasumber atau 

reporter. 

Bumper in/out : Animasi grafis identitas suatu program untuk masuk ke iklan ataupun 

sebaliknya, pada saat program acara berlangsung. 

Bug ID : Identitas stasiun TV yang muncul di pojok kiri atau kanan atas dari layar 

televisi. Ketika program berjalan, bug akan muncul dengan warna 

aslinya. Dan pada saat iklan, bug berwarna transparan. 

Bounce : Teknik pergerakan objek dalam animasi seakan-akan objek dipantulkan. 

 

C   

Classification : Bug yang bertujuan untuk menjelaskan klasifikasi program. Biasanya yng 

muncul di bagian sudut layar televisi. Di Indonesia ditulis dengan 

singkatan SU adalah Semua Umur, D adalah Dewasa, dan BO adalah 

Bimbingan Orangtua. 

Collage : Teknik produksi seni, yang digunakan dalam seni visual, dimana karya 

seni dibuat dari berbagai bentuk, sehingga menciptakan sesuatu yang 

baru. 
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D   

Direct-on-film : Animasi yang dibuat dengan menggunakan teknik film stock, dimana 

latar atau objek adalah foto yang dibuat frame by frame. 

 

E   

Endpage : Bumper bagian akhir promo program yang berisi informasi tentang judul 

program tersebut. 

 

F   

Frame : Satuan terkecil dari video, bisa diumpakan seperti per lembar kertas. 

Frame by frame : Membuat ilusi gerak dari sebuah gambar atau objek yang diam dengan 

teknik gambar demi gambar. 

Framing : Komposisi dalam pengambilan gambar. 

 

G   

Graphic Insert : Penjelaasan grafis dalam sebuah program, berupa informasi peta, ilustrasi 

maupun grafis tulisan. 

 

H   

Highlight/ 

Teaser 

: Guplikan yang berisi materi di dalam program yang akan disajikan pada 

episode tersebut. 
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J   

Jingle : Sebuah penggambaran identitas yang direalisasikan dalam bentuk musik. 

  

L   

Lower Third 

/CG (Character 

Genetic) 

: Grafis yang muncul di bagian sepertiga paling bawah dari layar televisi, 

dengan informasi nama news anchor, reporter ataupun nara sumber. 

Maupun judul dari materi acara/berita yang ditayangkan. 

Layering : Urutan dimana elemen-elemen tersebut digabungkan menjadi satu 

kesatuan yang dimunculkan ke dalam layar.   

Line Up : template berisi informasi jadwal tayang dalam satu hari atau satu minggu, 

bisa berupa full frame template maupun strap. 

 

M   

Masking : Sebuah teknik dimana objek atau sebagian dari objek ada yang 

disembunyikan. 

Motion Graphic : Penggabungan dari ilustrasi, tipografi, fotografi dan videografi dengan 

menggunakan teknik animasi. 

 

N   

Next On : Informasi tentang acara atau segmen selanjutnya yang muncul di program 

yang sedang berlangsung. Bisa berupa full frame template ataupun bug. 
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O   

Overlay : Video yang tampil diatas video lainnya dalam satu tampilan layar. 

OBB/CBB : Singkatan dari Opening Bumper Break/Closing Bumper Break,yaitu 

identitas judul suatu program berupa video animasi dan grafis dengan 

durasi 15-30 detik. 

Over The 

Shoulder / 

Picture Box 

: Gambar/ilustrasi tentang materi berita yang dibawakan presenter terletak 

di pojok kanan atau kiri presenter kira-kira diatas bahu presenter dengan 

tipe shooting medium close up. 

 

P   

Program Title : Bumper tentang judul program yang sedang berlangsung. Dipakai pada 

saat masuk ke iklan ataupun masuk ke program. 

Pixel : Unsur gambar yang direpresentasikan dalam sebuah titik terkecil dalam 

sebuah gambar yang dihitung per inci 

Prime time : Blok pemrograman siaran yang berlangsung selama petang untuk 

program televisi. 

 

R   

Running text : Template di posisi bagian bawah layar televisi, berisi informasi ataupun 

iklan suatu produk. 

 

S   

Shadow : Efek bayangan yang tedapat pada objek gambar 
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Slide : Grafis statis berupa pemberitahuan emergency promo ataupun slide 

untuk iklan layanan masyarakat. 

Slidestore : Grafis statis berupa informasi komersil tentang suatu produk, biasanya 

berupa logo produk. 

Station ID : Bumper yang berisi identitas/identifikasi dari stasiun televisi. 

Streamline : Aliran yang mengikuti suatu garis lurus atau lengkung yang jelas ujung 

pangkalnya. 

Superimpose / 

Bug 

: Grafis berupa identitas ataupun logo produk yang muncul di pojok atas 

dari layar televisi. 

Squeeze Frame : Template yang muncul dengan mengecilkan ukuran program yang sedang 

berlangsung, berbentuk siku (L). Berisi informasi tentang suatu produk. 

 

T   

Talent Promo : Bumper yang berisi informasi waktu dan tanggal sebuah program, dengan 

menggunakan talent dari pengisi program yang bersangkutan. 

Title sequence : Tampilan judul dan tim produksi dalam sebuah film atau acara televisi. 

Trim path : Pergerakan awal dari objek yang diikuti akhir dari objek. 

 

V   

Video live action : Bentuk videografi yang menggunakan fotografi alih animasi. 

Virtual Set : Setting presenter berita yang dibuat dengan grafis computer dan sudah 

dikomposisikan dengan presenter untuk keperluan on air berita. 
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LAMPIRAN 
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