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ABSTRAK 

Nufus, Dinina Diyanatin. 2013. Pengembangan Buku Pengayaan Cerita Anak 

Berbahasa Jawa Berbasis Pendidikan Karakter dalam Lingkungan 

Keluarga. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 

Agus Yuwono, M.Si., M.Pd., Pembimbing II: Mujimin, S.Pd. 

 

Kata Kunci: Pendidikan karakter, lingkungan keluarga, cerita anak, buku 

pengayaan. 

 

Budaya membaca sangat penting untuk ditanamkan, karena membaca dapat 

mempengaruhi sumber daya manusia (SDM). Namun, melihat kenyataan di 

Indonesia, minat baca masyarakat masih sangat  rendah. Banyak faktor yang 

menyebabkan rendahnya minat baca anak-anak Indonesia. Salah satu yang paling 

menonjol yakni terbatasnya sarana dan prasarana membaca, seperti ketersediaan 

perpustakaan dan buku-buku bacaan yang bervariasi. 

Keluarga merupakan tahap pertama dalam pembentukan karakter anak. 

Lingkungan keluarga sangat menentukan keberhasilan di lingkungan berikutnya, 

yakni sekolah dan masyarakat. Jika dalam keluarga, anak dibiasakan memiliki 

sifat dan karakter yang baik, maka ketika dewasa akan cenderung memiliki sifat 

dan karakter yang baik pula, begitu juga sebaliknya. Penanaman nilai karakter 

tersebut dapat melalui buku cerita. Dengan buku cerita penanaman nilai tidak 

terkesan memaksa atau menggurui anak. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana prototipe 

buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa berbasis pendidikan karakter dalam 

lingkungan keluarga. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan profil buku pengayaan cerita anak berbasis 

pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development 

(R&D) yang meliputi lima tahapan, (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan 

data, (3) desai produk, (4) validasi produk, (5) produk jadi. Data penelitian ini 

meliputi, (1) data survei dan pengamatan terhadap buku pengayaan cerita anak 

berbahasa Jawa dan penelitian relevan yang sudah ada, (2) data tentang kebutuhan 

siswa, guru, dan orang tua akan buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa, (3) 

data koreksi, masukan, dan evaluasi dari para ahli, guru, orang tua. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah siswa, guru, dan orang tua. Pengumpulan data 

kebutuhan menggunakan angket serta analisis data menggunakan deskriptif 

kualitatif. 

Prototipe yang disusun berdasarkan angket kebutuhan siswa, guru, dan 

orang tua dipaparkan menggunakan teori anatomi, yang meliputi pendahuluan, isi, 

dan penyudah. Pendahuluan meliputi bagian sampul, halaman judul, halaman hak 

cipta, kata pengantar, dan daftar isi. Sampul buku dibuat semenarik mungkin 

sesuai dengan angket kebutuhan yang telah disebar. Sampul dirancang dengan 

komposisi warna, gambar, dan tulisan yang ditata secara menarik. Variasi warna 
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yang dipilih adalah warna-warna cerah dengan gambar kartun sebuah keluarga 

yang disesuaikan dengan judul buku, yaitu Wibi lan Kaluwargane.  

Bagian isi menceritakan tentang seorang anak yang bernama Wibi dengan 

masalah-masalah yang dihadapinya ketika berada di rumah. Isi cerita dalam buku 

Wibi lan Kaluwargane menggunakan bahasa Jawa ngoko dengan alasan agar anak 

mudah memahami, karena bahasa Jawa ngoko adalah bahasa yang sering 

digunakan oleh anak. Buku Wibi lan Kaluwargane berisi 10 cerita anak berbahasa 

Jawa yang masing-masing judulnya saling berkaitan. Sepuluh cerita di dalam 

buku tersebut mengandung nilai-nilai karakter dalam lingkungan keluarga.  

Bagian penyudah meliputi identitas penulis buku, glosarium, dan uraian 

buku. Identitas penulis berisi nama, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, dan 

foto. Bagian uraian buku berisi tentang manfaat buku. Bagian penyudah tidak 

menyertakan daftar pustaka, karena cerita yang ada di dalamnya adalah murni 

karangan penulis. 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prototipe buku 

pengayaan cerita anak berbahasa Jawa seri pendidikan karakter dalam lingkungan 

keluarga terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penyudah. 

Pendahuluan meliputi halam judul, halaman hak cipta, kata pengantar, dan daftar 

isi. Bagian isi meliputi 10 cerita anak berbahasa Jawa ngoko dengan sisipan nilai 

karakter. Bagian penyudah berisi identitas penulis, glosarium, uraian buku. 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, diperoleh beberapa saran yaitu 

guru dan orang tua hendaknya dapat memilih cerita anak yang akan dibaca oleh 

anak dengan cerita anak yang mengandung nilai-nilai karakter, anak dapat 

membaca dan menerapkan nilai-nilai karakter tersebut dalam kehidupan sehari-

hari sehingga generasi mendatang dapat menjadi lebih baik, para pemerhati 

pendidikan hendaknya dapat mengadakan pengembangan buku pengayaan bahasa 

Jawa sehingga semakin banyak variasi buku bahasa Jawa yang beredar di 

masyarakat. 
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SARI 

Nufus, Dinina Diyanatin. 2013. Pengembangan Buku Pengayaan Cerita Anak 

Berbahasa Jawa Berbasis Pendidikan Karakter dalam Lingkungan 

Keluarga. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 

Agus Yuwono, M.Si., M.Pd., Pembimbing II: Mujimin, S.Pd. 

 

Tembung pangrunut : Pendidikan karakter, lingkungan kaluwarga, crita anak, 

buku   pengayaan. 

 

Pakulinan maca iku penting banget. Wong kang seneng maca duwe kaweruh 

kang luwih akeh tinimbang kang ora seneng maca. Kasunyatan ing negara 

Indonesia, minat maca masyarakat isih kurang. Akeh perkara kang nyebabake 

pakulinan maca bocah-bocah Indonesia kurang. Salah sawijine yaiku kurange 

sarana kanggo maca, kayata perpustakaan lan buku-buku wacan kang maneka 

warna. 

Lingkungan kaluwarga duwe gegayutan karo lingkungan liyane yaiku 

sekolah lan bebrayan. Nalika ing kaluwarga anak dikulinakake tumindak kang 

prayoga, saengga anak bakal nduweni sifat-sifat kang prayoga ing tembe mburine, 

semana uga sawalike. Nilai karakter uga bisa dipikoleh lantaran buku crita. 

Lantaran buku crita, nilai karakter gampang ditampa dening bocah. 

Adedhasar andharan kasebut, perkara ing panaliten iki yaiku kepiye 

prototipe buku pengayaan crita anak basa Jawa basis pendidikan karakter ing 

lingkungan kaluwarga. Gegayutan karo perkara mau, ancas panaliten iki yaiku 

ngasilake profil buku pengayaan crita anak basa Jawa basis pendidikan karakter 

ing lingkungan kaluwarga. 

Panaliten iki nggunakake pendekatan Research and Development (R&D) 

kang dumadi saka 5 kedadeyan, (1) anane perkara, (2) ngumpulake data, (3) 

nggawe produk, (4) validasi produk, (5) produk dadi. Data panaliten iki yaiku, (1) 

data survei lan pengamatan marang buku pengayaan crita anak basa Jawa kang 

wis ana, (2) data kebutuhan siswa, guru, lan wong tuwa marang buku pengayaan 

crita anak, (3) data koreksi, lan evaluasi saka dosen, guru, lan wong tuwa. Sumber 

data ing panaliten iki yaiku saka siswa, guru, lan wong tuwa. Teknik kanggo 

ngumpulake data panaliten iki nggunakake angket kebutuhan lan Teknik analisis 

data nggunakake deskriptif kualitatif. 

Prototipe buku digawe miturut angket kebutuhan murid, guru, lan wong 

tuwa lan dijlentrehake nganggo teori anatomi, yaiku pendahuluan, isi, lan 

penyudah. Pendahuluan isine ngliputi samak, halaman judul, halaman hak cipta, 

atur pangiring, lan isine buku. Samak lan gambar digawe nganggo werna-werna 

kang padhang, saengga bisa narik wigati wong kang arep maca. 

Isi buku nyeritaake babagan bocah kang aran Wibi uga crita-crita kang ana 

ing omahe. Isi crita ing buku Wibi lan Kaluwargane nggunakake basa Jawa 

ngoko. Ana 10 crita bocah kang saben judule ana gegayutane karo nilai-nilai 

karakter, mligine nilai-nilai karakter ing lingkungan kaluwarga. 
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Penyudah isine ngenani identitas sing nulis buku, glosarium, lan uraian 

buku. Identitas sing nulis buku isine jeneng, papan panggonan laire panulis, 

riwayat pendidikan, lan poto. Penyudah ora ana daftar pustaka amarga crita utawa 

isi buku murni asile panulis.   

Miturut pembahasan, buku crita anak seri pendidikan karakter duwe 3 

perangan, yaiku pendahuluan, isi, lan penyudah. Pendahuluan isine yaiku, 

halaman judul, halaman hak cipta, pangiring, lan daftar isi. Dene bagian isi ana 

10 crita anak nganggo basa Jawa ngoko kang sajrone crita ana nilai-nilai karakter. 

Penyudah isine babagan identitas panulis, glosarium, lan uraian buku. 

Miturut asil panaliten lan simpulan, saran saka panaliti yaiku guru lan wong 

tuwa kudu bisa milih crita kang arep diwaca anak kanthi crita kang ana nilai-nilai 

karakter, anak bisa maca lan nggunakake nilai-nilai karakter mau ing padinan 

saengga genenrasi sateruse bisa luwih apik, para pemerhati pendidikan kudu bisa 

nganakake pengembangan buku  pengayaan basa Jawa saengga samsaya akeh 

buku basa Jawa kang ana ing bebrayan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Membaca merupakan upaya seseorang untuk memperoleh ilmu dan 

wawasan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Budaya membaca sangat 

penting untuk ditanamkan, karena membaca dapat mempengaruhi sumber daya 

manusia (SDM). Namun, melihat kenyataan di Indonesia, minat baca masyarakat 

masih sangat  rendah. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca 

anak-anak Indonesia. Salah satu yang paling menonjol yakni terbatasnya sarana 

dan prasarana membaca, seperti ketersediaan perpustakaan dan buku-buku bacaan 

yang bervariasi. Koleksi buku perpustakaan masih didominasi oleh koleksi buku 

paket. Masih banyak sekolah di Indonesia yang mengandalkan ketersediaan buku 

paket saja untuk kegiatan belajar di kelas. Ketersediaan buku-buku bacaan 

penunjang yang menarik dan bermutu masih kurang. Mahalnya buku-buku yang 

dijual di toko juga menjadi salah satu faktor rendahnya budaya membeli buku 

pada masyarakat. 

Pendidikan akan berhasil jika peserta didik mengalami perubahan ke arah 

positif dalam berbagai aspek. Buku akan sangat membantu dalam pencapaian 

perubahan ini. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila pemerintah dan semua 

pihak dapat mengembangkan pengadaan buku, baik buku teks pelajaran, buku 

panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi. Untuk keperluan ini 

diperlukan langkah-langkah pengendalian dan pemantauan agar keberadaanya 

1 
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benar-benar dapat membantu peningkatan mutu pendidikan serta sekaligus 

merupakan sarana yang efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal ini sejalan 

dengan Permendiknas Nomor 11/2005 Pasal 2 yang intinya menyatakan bahwa 

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, selain menggunakan buku 

teks pelajaran sebagai acuan wajib, guru dapat menggunakan buku pengayaan 

dalam pembelajaran dan menganjurkan peserta didik membacanya untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan (Pusat Perbukuan Depdiknas 2005:3). 

Buku pengayaan di masyarakat sering dikenal dengan istilah buku bacaan 

atau buku kepustakaan. Buku ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan, 

pengalaman, dan pengetahuan pembacanya. Buku pengayaan diartikan sebagai 

buku yang memuat materi yang dapat memperkaya dan meningkatkan penguasaan 

ipteks dan keterampilan; membentuk kepribadian peserta didik, pendidik, 

pengelola pendidikan, dan masyarakat lainnya. Buku ini dapat menjadi bacaan 

bagi peserta didik, pendidik, pengelola pendidikan, dan masyarakat lainnya. 

Terbatasnya buku pengayaan bahasa Jawa menjadi faktor rendahnya minat 

baca anak terhadap buku bahasa Jawa. Banyak buku pengayaan bahasa Jawa, 

khususnya cerita anak, menggunakan kata-kata bahasa Jawa yang asing didengar 

oleh anak, sehingga anak dibuat bingung dan susah untuk memahaminya. Selain 

itu, susunan bahasa Indonesia dalam berbagai kalimat dalam cerita masih banyak 

ditemukan. Susunan tersebut menjadi rancu jika dibaca. Hal-hal tersebut 

menjadikan buku bahasa Jawa semakin tidak diminati oleh anak. 

Kebanyakan perpustakaan sekolah hanya menyediakan buku paket atau 

buku teks yang isinya kurang menarik minat siswa. Perlu adanya buku yang 
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menarik dan bermutu agar dapat memotivasi siswa dalam memperluas 

pengetahuannya. Keberadaan buku pengayaan bahasa Jawa masih sangat langka, 

khususnya pada buku pengayaan kepribadian yang berkenaan dengan penanaman 

nilai karakter. 

Pendidikan nilai secara sederhana dapat diartikan sebagai penanaman dan 

pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Pendidikan tersebut diberikan 

supaya anak  mampu menyadari dan membedakan nilai yang baik dan buruk. 

Diantara nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada anak sejak dini yaitu 

nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, kerja keras, cinta damai, 

bersahabat, peduli lingkungan, kreatif, gemar membaca. 

Penanaman nilai dapat dilakukan dengan komunikasi. Kegiatan membaca 

dan memahami cerita merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

menjalin komunikasi. Penanaman nilai melalui sebuah cerita akan lebih 

memberikan kesan yang mendalam sehingga akan mudah pula diterapkan oleh 

anak dalam kehidupan sehari-hari.  

Cerita merupakan medium yang sangat baik untuk mengapresiasikan suatu 

tindakan, membantu perkembangan apresiasi suatu budaya, kecerdasan 

emosional, memperluas pengetahuan anak-anak, atau hanya menimbulkan 

kesenangan (Rames dan Isabel dalam Subyantoro 2006). Dalam sebuah cerita 

terjadi penyampaian informasi antara penulis kepada sasaran baca yaitu anak-

anak. Melalui sebuah cerita, penanaman nilai tidak terkesan memaksa dan 

menekan. Penanaman nilai yang dilakukan secara terus-menerus dapat menjadi 

karakter anak setelah dia dewasa.Keluarga merupakan tahap pertama dalam 
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pembentukan karakter anak. Lingkungan keluarga sangat menentukan 

keberhasilan di lingkungan berikutnya, yakni sekolah dan masyarakat. Jika dalam 

keluarga, anak dibiasakan memiliki sifat dan karakter yang baik, maka ketika 

dewasa akan cenderung memiliki sifat dan karakter yang baik pula. Sebaliknya, 

jika kebiasaan-kebiasaan baik tidak ditanamkan sejak dini (dalam lingkungan 

keluarga) maka anak akan cenderung bersifat negatif, maka anak akan susah 

beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan masyarakat nantinya. 

Relevan dengan situasi tersebut serta kebutuhan buku pengayaan yang 

sesuai dengan konteks sosial yang ada, perlu adanya pengembangan buku 

pengayaan bahasa Jawa berbasis pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga 

yang disesuaikan dengan pendekatan kontekstual. Bentuk buku pengayaan yang 

akan dikembangkan dalam penelitian ini berupa buku cerita anak berbahasa Jawa 

berbasis pendidikan karakter dalam lingungan keluarga. Buku pengayaan yang 

akan dikembangkan ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai buku 

pengayaan membaca dongeng atau cerita, meningkatkan minat baca anak, 

penanaman nilai karakter dalam lingkungan keluarga serta menjadi buku pilihan 

orang tua sebagai bacaan yang tepat untuk anak. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, membaca merupakan kebiasaan yang 

sangat sulit untuk dilakukan. Masyarakat belum sepenuhnya sadar akan 

pentingnya pengetahuan yang bisa didapat dari membaca. Selain faktor 
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ketersediaan buku yang bermutu, beli buku juga belum menjadi kebudayaan 

sebagian besar masyarakat. 

Pendidikan akan berhasil jika anak mengalami perubahan ke arah positif 

dalam berbagai aspek. Buku akan sangat membantu dalam pencapaian perubahan 

ini. Buku juga mampu menjadi sarana penanaman nilai karakter.    

Berdasarkan masalah di atas, kebutuhan buku pengayaan bahasa Jawa 

yang berkaitan dengan cerita anak yang bertemakan  pendidikan karakter belum 

ada. Sebagai awal penanaman nilai serta upaya peningkatan minat baca anak, 

maka dirasa perlu adanya pengembangan buku pengayaan cerita anak berbasis 

pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga. Identifikasi secara jelas 

mengenai masalah di atas antara lain sebagai berikut. 

1. Saat ini buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa yang mengusung tema 

pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga belum ada. Kalaupun ada 

buku tersebut masih sangat terbatas. Perlu adanya pengembangan buku 

pengayaan cerita anak berbahasa Jawa yang mengusung tema pendidikan 

karakter khususnya karakter dalam lingkungan keluarga. 

2. Buku cerita yang sudah ada kurang dapat diintegrasikan langsung dalam 

pembelajaran karena tidak mengarah pada kurikulum yang ada. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan paparan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi 

masalah terhadap pengembangan buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa 

berbasis pendidikan karakter. Produk yang akan peneliti hasilkan nantinya 
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merupakan buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa yang mengusung tema 

pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga. Pengembangan buku pengayaan 

ini  diharapkan mampu menambah ketersediaan buku pengayaan bahasa Jawa 

serta membantu menumbuhkan minat baca pada anak. Akan tetapi, tidak menutup 

kemungkinan bahwa buku ini dapat dimanfaatkan oleh orang tua dalam upaya 

penanaman karakter anak di lingkungan rumah. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah buku pengayaan 

cerita anak berbasis pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penilitian ini adalah melakukan kajian dalam rangka menghasilkan 

buku pengayaan cerita anak berbasis pendidikan karakter dalam lingkungan 

keluarga. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini bermanfaat secara teoretis dan praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian mengenai 

pengembangan buku pengayaan membaca cerita yang berbasis pendidikan 

karakter dalam lingkungan keluarga. 
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2. Manfaat Praktis 

(1) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan guru dalam mencari 

variasi materi pada kompetensi membaca cerita. 

(2) Bagi Siswa 

Buku yang dihasilkan diharapkan dapat membantu siswa dalam 

menempuh kompetensi membaca cerita. Selain itu, dengan bertambahnya 

ketersediaan buku, semakin banyak pula pilihan bacaan siswa, serta buku ini 

dapat menjadi bacaan yang cocok untuk siswa. 

(3) Orang Tua 

Buku yang akan dihasilkan dapat menjadi pilihan bagi orang tua sebagai 

buku bacaan bahasa Jawa yang tepat untuk anak serta media penanaman nilai 

karakter pada anak. 

(4) Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi bagi peneliti lain 

yang ingin mengadakan penelitian lanjutan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

Penelitian tentang buku pengayaan atau buku bacaan cukup banyak. 

Penelitian tersebut menghasilkan sebuah buku bacaan yang dapat memperkaya 

wawasan siswa. Sebagian besar sasaran penelitian pada jenjang pendidikan 

menengah keatas. Penelitian pengembangan yang terkait dengan cerita anak juga 

telah mulai dilakukan oleh para peneliti. Penelitian tersebut pada umumnya 

menghasilkan bahan ajar, media pembelajaran, model pembelajaran dan juga 

mengarah pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sampai saat ini masih 

sedikit ditemui penelitian pengembangan buku pengayaan cerita anak berbahasa 

Jawa berbasis pendidikan karakter. 

Sesuai dengan penjelasan di atas, ada beberapa penelitian yang relevan 

dengan topik penelitian ini. Antara lain dilakukan oleh Untari (2010),  Azizah 

(2011), dan Cholifah (2012) 

Untari (2010) dalam tesisnya yang berjudul “Pengembangan Materi Ajar 

Cerita Anak Berwawasan Budi Pekerti Untuk Siswa SD” penelitian ini  

menitikberatkan pada buku cerita yang memuat nilai budi pekerti. Buku ini 

nantinya akan menjadi buku pengayaan yang berisi cerita anak berwawasan budi 

pekerti. Materi ajar yang dikembangkan meliputi cerita anak berwawasan budi 

pekerti dan buku panduan pembelajaran cerita anak berwawasan budi pekerti. 

8 
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Setelah mencermati kajian tersebut, dapat diketahui persamaan dan 

perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada keterampilan yang 

dikembangkan, yaitu keterampilan membaca cerita anak. Selain itu, hasil dari 

kedua penelitian sama-sama menghasilkan buku pengayaan. 

Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada bidang pelajaran dan pola 

cerita. Bidang pelajaran penelitian tersebut dikhususkan pada mata pelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

lebih pada pelajaran bahasa Jawa. Pada bola cerita, peneliti lebih menitikberatkan 

pada cerita anak dengan nilai karakter dalam lingkungan keluarga, sedangkan 

Untari (2010) menggunakan pola cerita yang bebas disertai dengan nilai karakter 

pada anak. 

Azizah (2011) melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Bahan 

Ajar Mengapresiasi Cerita Berbasis Cerita Anak Antikorupsi (Cantik) bagi Siswa 

SD Kelas Tinggi” setelah dikaji dapat disimpulkan bahwa peneliti tersebut 

membuat bahan ajar yang berupa buku “Cantik” dengan hasil penilaian kategori 

baik.  

Persamaan penelitian Azizah (2011) dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah sama-sama menghasilkan buku cerita. Namun, pada isi dan jenis 

buku sangat berbeda. Peneliti lebih menekankan pada cerita anak yang berbasis 

pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga, sedangkan Azizah (2011) lebih 

berbasis pada cerita anak anti korupsi.  
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Cholifah (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan 

Bahan Ajar Mengapresiasi Cerita Anak Berwawasan Pendidikan Karakter Bagi 

Siswa Sekolah Dasar Kelas Tinggi” mengupas tentang pembuatan bahan ajar pada 

keterampilan mengapresiasi cerita anak. Penelitian tersebut memiliki persamaan 

pada isi cerita yakni sama-sama membahas tentang cerita anak yang mengandung 

nilai karakter. Berbedaan yang sangat menonjol adalah pada jenis buku yang 

dihasilkan. Penelitian tersebut menghasilkan bahan ajar yang dikemas dalam 

sebuah buku. Sedangkan peneliti nantinya menghasilkan buku pengayaan yang 

memang berbeda dengan bahan ajar. 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada 

hasil dan konsentrasi penelitian. Cholifah (2012) berusaha untuk membuat bahan 

ajar yang di dalamnya terdapat soal latihan dan evaluasi. Berbeda dengan peneliti 

yang membuat buku pengayaan tanpa ada soal latihan dan evaluasi di dalamnya. 

Guna melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada, peneliti mencoba 

mengembangkan buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa berbasis pendidikan 

karakter dalam lingkungan keluarga. Diharapkan hasil penelitian ini akan 

bermanfaat dalam pengembangan buku cerita anak berbahasa Jawa yang dapat 

mendidik anak menjadi insan yang berbudi pekerti luhur. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Peneliti menggunakan beberapa teori sebagai dasar dalam melakukan 

penelitian. Adapun teori-teori yang akan dipaparkan berkaitan dengan penelitian 
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ini meliputi teori tentang buku pengayaan, cerita anak, pendidikan karakter, dan 

lingkungan keluarga. 

 

2.2.1 Buku Pengayaan  

Pada subbab ini akan dibahas mengenai hakikat buku pengayaan, jenis-

jenis buku pengayaan, prinsip penulisan buku pengayaan. 

 

2.2.1.1 Hakikat Buku Pengayaan 

Buku pengayaan di masyarakat sering dikenal dengan istilah buku bacaan 

atau buku kepustakaan. Buku ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan, 

pengalaman, dan pengetahuan pembacanya. Buku pengayaan diartikan sebagai 

buku yang memuat materi yang dapat memperkaya dan meningkatkan penguasaan 

ipteks dan keterampilan; membentuk kepribadian peserta didik, pendidik, 

pengelola pendidikan, dan masyarakat lainnya. Buku ini dapat menjadi bacaan 

bagi peserta didik, pendidik, pengelola pendidikan, dan masyarakat lainnya 

(Kusmana 2008). 

Buku pengayaan dapat menjadi bacaan bagi peserta didik, pendidik, 

pengelola pendidikan, dan masyarakat lainnya. Adapun karakteristik buku 

pengayaan adalah (1) Materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan; (2) 

Pengembangan materi tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka 

dasarnya; (3) Materi disajikan secara popular atau teknik lain yang inovatif; (4) 

Penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, puisi, 
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dialog, dan/atau menggunakan penyajian gambar; (5) Penggunaan media bahasa 

atau gambar dilakukan secara inovatif dan kreatif. 

 

2.2.1.2 Jenis-Jenis Buku Pengayaan 

Buku pengayaan atau yang biasa disebut dengan buku bacaan sering 

ditemukan dalam masyarakat. Buku pengayaan hadir dalam berbagai jenis. Mulai 

dari buku pengayaan pengetahuan, buku pengayaan keterampilan dan buku 

pengayaan kepribadian. 

Menurut Kusmana (2008), berdasarkan dominasi materi/isi yang disajikan 

di dalamnya, buku pengayaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu 

kelompok buku pengayaan: (1) pengetahuan, (2) keterampilan, dan (3) 

kepribadian. Setiap jenis buku pengayaan kadang-kadang sulit dibedakan, namun 

jika dikaji berdasarkan materi/isi yang mendominasi di dalamnya maka dapat 

ditetapkan ke dalam salah satu jenis buku pengayaan. 

Buku pengayaan pengetahuan adalah buku yang memuat materi yang 

dapat memperkaya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan 

menambah kekayaan wawasan akademik pembacanya. Adapun ciri-ciri buku 

pengayaan pengetahuan adalah: (1) materi/isi buku bersifat kenyataan, (2) 

pengembangan isi tulisan tidak terikat pada kurikulum, (3) Pengembangan materi 

bertumpu pada perkembangan ilmu terkait, (4) bentuk penyajian berupa deskriptif 

dan dapat disertai gambar, (5) penyajian isi buku dilakukan secara popular. 

Jenis buku pengayaan yang kedua adalah buku pengayaan keterampilan. 

Buku pengayaan keterampilan adalah buku yang memuat materi yang dapat 
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memperkaya penguasaan keterampilan bidang tertentu. Adapun ciri-ciri buku 

pengayaan keterampilan adalah: (1) materi/isi buku mengembangkan 

keterampilan yang bersifat faktual, (2) materi/isi buku berupa prosedur melakukan 

suatu jenis keterampilan, (3) Penyajian materi dilakukan secara procedural, (4) 

bentuk penyajian dapat berupa narasi atau deskripsi yang dilengkapi 

gambar/ilustrasi, (5) bahasa yang digunakan bersifat teknis. 

Jenis buku pengayaan yang terakhir adalah buku pengayaan kepribadian. 

Buku pengayaan kepribadian adalah buku yang memuat materi yang dapat 

memperkaya kepribadian atau pengalaman batin seseorang. Adapun ciri-ciri buku 

pengayaan kepribadian adalah: (1) materi/isi buku dapat bersifat faktual atau 

rekaan, (2) materi/isi buku meningkatkan dan memperkaya kualitas kepribadian 

atau pengalaman batin, (3) penyajian materi/isi buku dapat berupa narasi, 

deskripsi, puisi, dialog atau gambar, (4) bahasa yang digunakan bersifat figuratif. 

 

2.2.1.3 Prinsip-prinsip Penulisan Buku Pengayaan 

Buku pengayaan merupakan buku yang dapat memperkaya dan 

meningkatkan penguasaan ipteks, keterampilan, dan membentuk kepribadian 

peserta didik, pendidik, pengelola pendidikan, dan masyarakat lainnya. Buku jenis 

ini tidak semata-mata dimaksudkan hanya untuk peserta didik (siswa) namun 

dapat pula digunakan oleh pihak lain atau masyarakat pada umumnya. Buku 

pengayaan dapat digunakan guru dalam memperkaya hasil proses pembelajaran 

dan guru dapat menganjurkan peserta didik untuk membaca buku-buku jenis ini. 
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Keberagaman jenis buku ini masih sangat sedikit. Untuk itu, sangat 

diperlukan pembinaan kepada para penulis atau para guru yang berminat menulis 

buku pengayaan. Untuk dapat menulis buku pengayaan diperlukan pengenalan 

teknik penulisan yang handal agar dapat meningkatkan kualitas buku tersebut dan 

hasilnya berfungsi sebagai pengaya bagi peserta didik.  

Sesuai dengan fungsinya sebagai buku pengayaan dalam pembelajaran di 

sekolah (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK), penulis buku pengayaan harus 

memerhatikan tiga aspek, yaitu yang berkaitan dengan materi/isi buku, penyajian 

materi/isi, kaidah bahasa atau ilustrasi yang digunakan, dan aspek grafika suatu 

buku yang layak untuk digunakan di sekolah. 

Menurut Kusmana (2008) bahwa menulis buku pengayaan (baik 

pengetahuan, keterampilan, maupun kepribadian) harus memerhatikan tiga kriteria 

pokok, yaitu: (1) memiliki kesesuaian dengan tujuan pendidikan, (2) 

menyesuaikan dengan perkembangan ilmu, (3) mengembangkan kemampuan 

bernalar. Ketiga kriteria ini harus terpenuhi dalam mengusung materi atau isi buku 

pengayaan. Buku pengayaan dapat digunakan untuk mendidik pembaca dalam 

rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Kriteria pertama, “memiliki kesesuaian dengan tujuan pendidikan” 

dijadikan dasar karena materi buku pengayaan diharapkan dapat membantu 

pencapaian tujuan pendidikan. Materi buku pengayaan harus sesuai dengan tujuan 

pendidikan, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 



15 

 

 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Tentu saja, kriteria ini tidak terungkap secara 

eksplisit dalam materi buku pengayaan melainkan materi atau isi buku tersebut 

memiliki kesesuaian dengan upaya pencapaian tujuan ini. Oleh karena itu, seorang 

penulis dapat mengusung materi dalam buku pengayaan berdasarkan indikator 

dari kriteria ini, yaitu materi atau isi (a) mendukung pencapaian tujuan 

pendidikan; (b) mengembangkan tujuan pendidikan, dan (c) tidak bertentangan 

dengan tujuan pendidikan. 

Kriteria “menyesuaikan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi, dan Seni (Ipteks)” dimaksudkan bahwa materi buku pengayaan itu 

tidak bertentangan dengan perkembangan dan konsep Ipteks. Indikator dari 

kriteria ini adalah materi atau isi buku pengayaan itu (a) sesuai dengan kebenaran 

konsep keilmuan; (b) sesuai dengan perkembangan Ipteks; (c) sesuai dengan 

kondisi dan data mutakhir; (d) sesuai dengan kenyataan atau bersifat faktual. 

Apabila penulis buku pengayaan menyusun materi, maka materi yang ditulis harus 

sesuai dengan kebenaran konsep keilmuan, sesuai dengan perkembangan Ipteks, 

sesuai dengan kondisi mutakhir dan sesuai dengan kenyataan faktual. 

Kriteria, “mengembangkan kemampuan bernalar” dimaksudkan bahwa 

materi buku pengayaan itu harus dapat mendorong pembacanya untuk bernalar 

atau berpikir. Indikator dari kriteria ini adalah mendorong pembaca untuk berpikir 

(a) kritis; (b) kreatif; dan (c) inovatif. Pada setiap lembaga pendidikan 

pembelajaran berpikir tidak secara khusus dilakukan sebagai mata pelajaran, 

melainkan diselipkan dalam kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan 
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Teknologi. Oleh karena itu, apabila menulis buku pengayaan, materi yang ditulis 

harus dapat menjalankan fungsi mengembangkan kemampuan bernalar. 

Menurut Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, komponen struktur buku ada tiga, yaitu bagian awal, isi, dan bagian 

akhir. Bagian awal berisi tentang Judul buku, halaman Hak Cipta, pengantar atau 

prakata, dan daftar isi buku. Judul buku tidak menggunakan bahasa asing atau 

bahasa gaul (slang), melainkan menggunakan bahasa yang benar berdasarkan 

ketentuan. Pada halaman hak cipta tertuang uraian tentang hak cipta serta Katalog 

Dalam Terbitan (KDT) buku tersebut. Di bagian awal buku terdapat prakata 

dan/atau pengantar yang berisi tujuan penulisan, cara belajar yang harus diikuti, 

ucapan terima kasih, kelebihan buku, keterbatasan buku dan hal lain yang 

dianggap penting. Daftar isi berisi struktur buku secara lengkap yang memberikan 

gambaran tentang isi buku secara umum. Dibuat dalam bentuk pointer dan 

halaman materi ajar.  

Bagian isi atau materi, berupa uraian yang selaras atau sesuai dengan 

judul buku. Di dalam buku terdapat isi atau materi yang dapat memberikan 

tambahan wawasan pengetahuan dan/atau meningkatkan keterampilan tertentu, 

dan/atau informasi yang dapat dirujuk, dan/atau meningkatkan keprofesionalan 

pendidik dan tenaga kependidikan. Isi atau materi harus atau judul buku sesuai 

atau selaras, sehingga tidak dapat dikategorikan sebuah buku nonteks jika buku 

merupakan penggabungan dari dua buku dengan topik berbeda.  

 Bagian akhir yang terdiri atas daftar pustaka (wajib ada, kecuali buku 

pengayaan kepribadioan jenis fiksi); glosarium; indeks (wajib ada untuk jenis 
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atlas). Bagian akhir buku terdapat daftar pustaka (sebagai bagian yang wajib ada, 

kecuali buku-buku pengayaan kepribadian jenis fiksi), glosarium, indeks (yang 

wajib ada untuk jenis atlas) atau lampiran (sesuai dengan keperluan). Daftar 

pustaka merupakan daftar buku yang digunakan sebagai bahan rujukan. Penulisan 

buku tersebut yang diawali dengan nama pengarang (yang disusun secara 

alfabetis), tahun terbitan, judul buku, tempat, dan nama penerbit. Glosarium berisi 

istilah-istilah penting dalam teks dengan penjelasan arti istilah tersebut, dan 

disusun alfabetis. Lampiran adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk 

memberikan kejelasan isi/materi buku, yang tidak tepat jika ditampilkan di dalam 

isi buku. Indeks merupakan daftar kata-kata penting diikuti nomor halaman 

kemunculan  

Buku pengayaan dikatakan layak beredar harus memenuhi kriteria-

kriteria penilaian buku. Kriteria penilaian buku pengayaan kepribadian sebagaia 

berikut. 

A. Komponen Materi  

Materi/isi sesuai dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

Tujuan pendidikan nasional yakni berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Materi/isi tidak bertentangan 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Materi/isi 

merupakan karya orisinal (bukan hasil plagiat), tidak menimbulkan masalah 

SARA, dan tidak diskriminasi gender. Materi/isi diuraikan secara mendalam dan 
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memiliki nilai kreativitas tinggi. Materi/isi membangun karakter bangsa Indonesia 

yang mantap, stabil, dan diidamkan. 

B. Komponen penyajian  

Bagian penyajian memperhatikan keunikan unsur intrinsik yang terdapat 

dalam karya sastra memiliki nilai untuk mengindahkan karya berdasarkan 

penggunaan bahasa. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur bentuk suatu karya 

sastra yang berhubungan dengan karya tersebut yang dalam puisi terdiri atas 

tipografi, rima, ritme, diksi, dan pencitraan.  

Pencitraan adalah kekuatan kata bermakna konotatif atau simbolik untuk 

menciptakan makna asosiatif atau simbolik, sehingga dapat menghidupkan 

imajinasi pembaca. Dalam pantun, selain semua unsur dalam puisi, juga termasuk 

unsur kesesuaian sampiran dengan isi dan keterkaitan antar-bait. Unsur intrinsik 

yang perlu diperhatikan dalam cerpen dan novel terdiri atas: perwatakan, alur/plot, 

latar, dan suspen. Dalam kumpulan cerita pendek atau cerita anak, penyajian tema 

yang diusung harus merupakan satu kesatuan yang mendukung keutuhan tema dan 

keterhubungan antar-cerita yang utuh. Unsur intrinsik dalam drama berupa 

perwatakan, dialog, alur/plot, latar, dan petunjuk pementasan. 

C. Komponen Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam buku memiliki nilai kesopanan atau 

kepatutan bagi budaya bangsa Indonesia sehingga tidak bertentangan dengan 

norma-norma agama, pemerintahan, adat, dan lain-lain (etis). Bahasa yang 

digunakan buku juga harus memiliki nilai keindahan sehingga pembaca memiliki 

kenikmatan membacanya (estetis). Selain itu juga harus komunikatif dan 
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fungsional, sehingga mudah dipahami dan memiliki kekuatan untuk memengaruhi 

perasaan dan pikiran pembacanya (komunikatif dan fungsional).  

Penulisan (ejaan, tanda baca, kata-kata, kalimat, paragraf) sesuai dengan 

Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, Tata Bahasa Baku, Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, serta kaidah penulisan buku dan kebebasan penggunaan bahasa 

(litentia poectica). Selain itu, penggunaan bahasa dilakukan secara tepat dan 

fungsional, sesuai dengan fungsi dan kebutuhan estetika dan pemaknaan karya. 

D. Komponen Grafika 

Komponen grafika meliputi Tata letak unsur-unsur grafika estetis, 

dinamis, dan menarik serta menggunakan ilustrasi yang memperjelas pemahaman 

materi/isi buku Penjelasan: Tata letak unsur grafika sebagai berikut. 

1) Tata letak kulit buku pada bagian depan, punggung, dan belakang serasi dan 

mempunyai satu kesatuan (unity).  

2) Pada kulit buku memiliki pusat pandang (point center) yang jelas.  

3) Ukuran unsur-unsur tata letak pada kulit buku proporsional (judul, sub judul, 

pengarang, ilustrasi, logo).  

4) Tata letak kulit buku mempunyai irama (rhythm) yang jelas.  

5) Tata letak konsisten antara kulit dan isi buku.  

6) Tata letak pada isi buku konsisten antara bagian depan, isi (pokok bahasan), 

dan bagian belakang demikian juga tata letak antarbab.  

7) Memiliki kontras yang cukup.  

8) Memiliki tata warna dan kombinasi yang harmonis, sesuai karakter materi 

dan sasaran pembaca.  
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Berkenaan dengan ilustrasi gambar, penggunaan ilustrasi dalam buku 

penjelasannya sebagai berikut. 

1) Ilustrasi kulit buku mampu merefleksikan isi buku.  

2) Ilustrasi isi buku sesuai dengan tuntutan materi bahasan.  

3) Ilustrasi mampu mengungkapkan karakter objek.  

4) Ilustrasi proporsional, dengan memerhatikan hukum perspektif yang benar.  

5) Ilustrasi mempunyai garis/raster yang tajam/jelas.  

6) Ilustrasi foto memiliki detail yang jelas/tajam, dan tidak moiré.  

7) Warna ilustrasi sesuai kenyataan (natural), dengan kombinasi yang menarik. 

8) Kualitas ilustrasi serasi dalam satu buku.  

Tipografi yang digunakan mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi. 

Jenis huruf yang digunakan pada kulit buku dan isi buku sama, dan sesuai dengan 

karakter materinya dan tingkat usia pembacanya, sederhana dan mudah dibaca. 

Judul buku lebih dominan dibandingkan sub judul, nama pengarang, maupun 

nama penerbit. Ukuran huruf isi buku sesuai dengan format/ukuran buku dan 

tingkat usia pembacanya. Variasi huruf tidak lebih dari 2 jenis huruf, dengan efek 

huruf tidak berlebihan. Tidak menggunakan huruf hias, kecuali buku-buku fiksi.  

Pembuatan paragraf (susunan teks) dengan pengukuran normal (leading, 

kerning, dan tracking), dengan susunan hierarki yang proporsional. Tidak ada 

orphan, widow, block (pemenggalan kata pada akhir baris tidak lebih dari 3 baris 

berturut-turut), dan tidak ada alur putih (white river). Panjang baris dalam 

paragraf tidak lebih dari 74 karakter. Warna huruf teks isi hitam, kecuali judul bab 

dan seterusnya sesuai hierarki. 
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2.2.2 Cerita Anak 

Pada subbab ini akan dibahas mengenai pengertian cerita anak, unsur-

unsur cerita, jenis-jenis cerita anak, bahasa dalam cerita anak. 

 

2.2.2.1 Pengertian Cerita Anak 

Menumbuhkan budaya baca atau kebiasaan membaca harus dimulai sejak 

kanak-kanak. Untuk itu, diperlukan sarana utamanya, yaitu cerita anak-anak yang 

bermutu dalam jumlah yang besar. 

Cerita anak memiliki sifat khas dibandingkan dengan cerita fiksi remaja 

maupun dewasa. Ciri khas tersebut antara lain adanya sejumlah pantangan, 

penyajian dengan gaya langsung, dan adanya fungsi terapan (Sarumpaet dalam 

Azizah 2011:22). Sarumpaet menjabarkan ciri khas tersebut sebagai berikut (1) 

unsur pantangan, unsur ini khusus pada tema dan amanat cerita. Tema-tema yang 

lazim disajikan untuk pembaca dewasa belum tentu tepat disajikan untuk pembaca 

anak-anak, dan sebaliknya; (2) penyajian dengan gaya langsung, singkat dan jelas. 

Deskripsi yang sesingkat mungkin dan menuju sasaran langsung, 

mengetengahkan aksi (action) yang jelas penyebabnya; (3) unsur terapan, adanya 

hal-hal yang informatif, oleh adanya elemen-elemen yang bermanfaat, baik 

pengetahuan umum atau keterampilan, maupun pertumbuhan anak-anak. Fungsi 

terapan dalam bacaan  anak-anak ditunjukkan antara lain adanya unsur-unsur yang 

dapat menambah pengetahuan umum. 

Menurut Rampan (2012:73) bahwa cerita anak-anak adalah cerita yang 

sederhana dan kompleks. Kesederhanaan itu ditandai oleh syarat wacananya yang 
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baku tetapi berkualitas tinggi, dan tidak ruwet, sehingga komunikatif. Disamping 

itu, pengalihan pola pikir orang dewasa kepada dunia anak-anak dan keberadaan 

jiwa dan sifat anak-anak menjadi syarat cerita anak-anak yang digemari. Dengan 

kata lain, cerita anak-anak harus berbicara tentang kehidupan anak-anak dengan 

segala aspek yang berada dan mempengaruhi mereka. 

Huck dkk (dalam Sumardi 2012:104) menyatakan ciri esensial sastra anak, 

termasuk cerita anak, ialah penggunaan pandangan anak atau kacamata anak 

dalam menghadirkan cerita atau dunia imajiner. Berdasarkan batasan itu, bukan 

saja dunia atau kehidupan anak-anak yang boleh diceritakan, dunia remaja dan 

dunia orang dewasa pun dapat diceritakan. Syaratnya, keduanya harus disajikan 

dengan kacamata anak. Berdasarkan batasan itu pula, bukan hanya kehidupan atau 

dunia manusia yang boleh dikisahkan dalam cerita anak. Dunia hewan dan dunia 

tumbuhan pun dapat diceritakan. 

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa cerita anak adalah cerita sederhana, singkat dan jelas yang menceritakan 

tentang kehidupan anak dan menggunakan pandangan anak dalam menghadirkan 

cerita. 

 

2.2.2.2 Unsur-unsur Cerita 

Kompleksitas cerita anak ditandai oleh unsur-unsurnya yang tidak berbeda 

dengan unsur-unsur cerita fiksi dewasa. Dengan demikian, organisasi cerita anak-

anak harus ditopang sejumlah pilar yang menjadi landasan terbinanya sebuah 

bangunan cerita. Sebuah cerita akan menjadi menarik jika semua elemen kisah 
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dibina secara seimbang dalam struktur yang saling mengisi sehingga tidak ada 

bagian yang terasa kurang dan terasa berlebihan. 

Rampan (2012:73) menyatakan bahwa sebuah cerita sebenarnya terdiri 

dari pilar-pilar sebagai berikut. (1) tema, (2) tokoh, (3) latar, (4) alur, dan (5) 

gaya.  

Tema merupakan rancang bangun cerita yang dikehendaki pengarang 

harus dilandasi amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan kepada 

pembaca. Namun, amanat ini harus dijalin secara menarik, sehingga anak-anak 

tidak merasa sedang membaca wejangan moral. Pembaca dihadapkan pada sebuah 

cerita yang menarik dan menghibur, dan dari bacaan itu anak-anak atau orang tua 

mereka dapat membangun pengertian dan menarik kesimpulan tentang pesan yang 

hendak disampaikan pengarang. Umumnya tema yang dinyatakan secara terbuka 

dan gamblang tidak akan menarik minat pembaca. 

Pilar kedua adalah tokoh. Secara umum, tokoh dapat dibagi dua yaitu 

tokoh utama (protagonis) dan tokoh lawan (antagonis). Tokoh utama ini biasanya 

disertai dengan tokoh-tokoh sampingan yang umumnya ikut serta dan menjadi 

bagian kesatuan cerita. Sebagai tokoh bulat, tokoh utama ini mendapat porsi 

paling istimewa dibandingkan dengan tokoh-tokoh sampingan. Kondisi fisik atau 

karakternya digambarkan secara lengkap, sebagaimana manusia sehari-hari. 

Disamping itu, seiring pula dihadirkan tokoh datar, yaitu tokoh yang ditampilkan 

secara satu isi (baik atau jahat), sehingga dapat melahirkan tanggapan memuja 

atau membenci dari para pembaca. Penokohan harus memperlihatkan 

perkembangan karakter tokoh. Peristiwa-peristiwa yang terbina dan dilema yang 
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muncul di dalam alur harus mampu membawa perubahan dan perkembangan pada 

tokoh, sehingga lahir diidentifikasi pembaca pada tokoh yang muncul sebagai 

hero atau sebagia antagonis yang dibenci. 

Pilar ketiga adalah latar. Peristiwa-peristiwa di dalam cerita dapat 

dibangun dengan menarik jika penempatan latar waktu dan tempatnya dilakukan 

secara tepat, karena latar berhubungan dengan tokoh, dan tokoh berkaitan erat 

dengan karakter. Bangunan latar yang baik menunjukan bahwa cerita tertentu 

tidak dapat dipindahkan ke kawasan lain, karena latarnya tidak menunjang tokoh 

dan eristiwa-peristiwa khas yang hanya terjadi di suatu latar tertentu saja. Dengan 

kata lain, latar menunjukan keunikan tersendiri dalam rangkaian kisah, sehinggga 

mampu membangun tokoh-tokoh spesifik dengan sifat-sifat tertentu yang hanya 

ada pada kawasan tertentu itu. Dengan demikian, tampak latar memperkuat tokoh 

dan mengidupkan peristiwa-peristiwa yang dibina di dalam alur, menjadikan 

cerita spesifik dan unik. 

Alur merupakan pilar keempat. Alur menuntut kemampuan utama 

pengarang untuk menarik minat pembac. Secara sederhana, alur dapat dikatakan 

sebagai rentetan peristiwa yang terjadi di dalam cerita.  

Alur dapat dibina secara lurus, dimana cerita dibangun secara kronologis. 

Peristiwa-peristiwa demi peristiwa berkaiatan langsung satu sama lain hingga 

cerita berakhir. Alur juga dapat dibangun secara episodik, dimana cerita diikat 

oleh episode-episode tertentu, dan pada setiap episodenya ditemukan gawatan, 

klimaks dan leraian. Khususnya pada cerita-ceruta panjang, alur episodik ini dapat 

memberi pikatan karena keingintahuan pemebaca makin dipertinggi oleh hal-hal 
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misterius yang mungkin terjadi pada bab-bab selanjutnya. Alur juga dapat 

dibangun dengan sorot balik atau maju. Sorot balik adalah paparan informasi atau 

peristiwa yang terjadi di masa lampau, dikisahkan kembali dalam situasi masa 

kini, sementara alur maju merupakan wujud ancang-ancang untuk menerima 

peristiwa-peristiwa tertentu yang nanti akan terjadi.  

Sebuah cerita tidak mungkin menarik tanpa peristiwa dan konflik. 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi menimbulkan konflik tertentu, seperti konflik 

pada diri sendiri (person-against-self); konflik tokoh dengan orang lain (person-

against-person) ; dan konflik antara tokoh dengan masyarakat (person-against-

society). Dengan alur yang pas, karena peristiwa-peristiwa yang sinkronis dengan 

konflik, umumnya meyakinkan pembaca anak-anak. Hal itulah yang membuat 

mereka senang, takut, sedih, marah, dan sebagainya. Dengan bantuan bahasa yang 

memikat, anak-anak merasa senang untuk terus membaca. 

Pilar kelima adalah gaya. Disamping pilar-pilar lainnya, gaya menentukan 

keberhasilan sebuah cerita. Secara tradisional dikatan bahwa keberhasilan sebuah 

cerita bukan pada apa yang dikatakan, tetapi bagaimana mengatakannya. Kalimat-

kalimat yang enak dibaca, ungkapan-ungkapan yang baru dan hidup, suspence 

yang menyimpan kerahasiaan, pemecahan persoalan yang rumit namun penuh 

tantangan, pengalaman-pengalaman baru yang bernuansa kemanusiaan, dan 

sebagainya merupakan muatan gaya yang membuat pembaca terpesona. 

Disamping sebagai tanda seorang pengarang, gaya tertentu mampu menyedot 

perhatian pembaca untuk terus membaca. Bersama elemen lainnya, seperti 

penggunaan sudut pandang yang tepat, pembukaan dan penutup yang memberi 
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kesan tertentu, gaya adalah salah satu kunci yang menentukan berhasil atau 

gagalnya sebuah cerita. 

Sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Rampan (2012), 

Sarumpaet (2012:87) juga menyebutkan bahwa dalam karya fiksi pasti ada unsur-

unsur yang membangun di dalamnya. Unsur-unsur tersebut adalah alur, tokoh, 

latar, tema, dan gaya. 

Alur merupakan jalan cerita yang mendasari dan membangun sebuah 

cerita. Alur dibangun dengan berbagai cara. Umumnya struktur alur cerita anak 

dirancang secara kronologis, yang terdiri dari periode tertentu dan 

menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam periode tertentu. Jadi, kalau sebuah 

buku bercerita mengenai periode satu minggu, maka peristiwa pada hari senin 

akan diikuti oleh peristiwa pada hari selasa, dan seterusnya. Ada dua tipe alur 

kronologis, yaitu progresif dan apisodik. Dalam buku-buku yang menggunakan 

alur progresif, bab-bab pertama adalah eksposisi, tempat tokoh-tokoh, latar, dan 

konflik dasar perkenalan. Setelah itu, cerita dibangun hingga gawatan dan 

klimaks. Begitu klimaks tercapai, kesimpulan yang memuaskan (biasa disebut 

leraian) diraih pula, dan cerita pun berakhir. Sementara itu, alur episodic mengikat 

beberapa cerita pendek atau episode, dan masing-masing merupakan sebuah 

kebulatan dengan konflik dan penyelesaiannya. 

Unsur kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pemain dalam sebuah cerita. 

Tokoh yang digambarkan secara baik dapat menjadi teman, tokoh identifikasi, 

atau bahkan menjadi orang tua sementara bagi pembaca. Walaupun peristiwa yang 

menarik sangat diminati anak, tokoh-tokoh yang bergerak dalam peristiwa itu 
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haruslah penting bagi mereka. Peristiwa tak akan lagi terasa penting bagi anak bila 

tokoh-tokoh yang digambarkan di dalamnya tidak merea gandrungi. Bagaiman 

tokoh digambarkan, dan bagaimana mereka berkembang dalam cerita, sangatlah 

penting bagi anak.  

Unsur  ketiga yang membengun sebuah cerita adalah latar. Latar sebuah 

cerita adalah waktu serta tempat yang menunjukkan kapan sebuah kisah terjadi.  

Unsur keempat adalah tema. Tema sebuah cerita adalah makna 

tersembunyi. Apa saja yang hendak disampaikan oleh penulis, hampir sama 

dengan amanat. Tema untuk cerita anak haruslah yang memang perlu, baik serta 

cocok untuk anak, seperti prsahabatan dan kejujuran. 

Unsur kelima adalah gaya. Gaya sering diartikan bagaimana seorang 

penulis berkisah (mengisahkan cerita). Gaya dapat dilihat melalui tulisan 

pengarang atau isi keseluruhan bukunya. Yang paling umum untuk mengetahui 

gaya penulis adalah pilihan kata. Kata-katanya panjang atau pendek, biasa atau 

tidak, berirama atau melodius, membosankan atau menggairahkan atau 

mnggunakan dialek-dialek daerah tertentu atau tidak. 

Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Rampan (2012) dan Sarumpeat 

(2012), dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam cerita anak tidak jauh 

berbeda dengan cerita dewasa, yaitu meliputi tema, tokoh, latar, alur, dan gaya. 
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2.2.2.3 Jenis-Jenis Cerita Anak 

Setiap anak memiliki kegemaran bacaan yang berbeda-beda. Pada 

dasarnya cerita anak memiliki banyak variasi sehingga anak tidak bosan dengan 

jenis cerita yang monoton.  

Menurut  Almaghribi (2012) jenis cerita anak dapat dibedakan berdasarkan 

isi dan usia anak. Pembagian tersebut bertujuan agar memudahkan dalam mencari 

cerita yang cocok untuk anak.  

1. Untuk anak usia 5 (lima) tahun ke bawah. Anak diusia ini biasanya belum 

mengetahui dengan baik tentang isi cerita. Untuk kelompok usia ini 

cerita yang cocok adalah cerita yang berhubungan dengan binatang.  Misalnya 

tentang kodok, cicak, bebek dan lain sebagainya. Selain binatang, cerita bisa 

juga yang berhubungan dengan tumbuhan, misalnya cerita tentang melati, 

mawar, durian, apel dan lain sebagainya.  

2. Untuk usia anak 6-9 tahun. Anak pada usia ini sudah mulai kritis terhadap 

cerita yang didapat.  Anak-anak akan menyukai cerita yang menyenangkan. 

 Pada usia ini anak sudah bisa untuk melihat sisi baik dan sisi buruk 

dari cerita.  Untuk konsep cerita bisa mengambil kisah-kisah rakyat seperti 

legenda Malin Kundang, Sikancil, Bawang merah dan Bawang putih. 

3. Untuk kelompok usia 9-12 tahun. Anak dalam kelompok usia ini diperlukan 

pendekatan yang berbeda daripada kelompok-kelompok usia di atas.  Pada 

usia ini, anak akan dapat membaca cerita dengan baik dan akan bersifat kritis 

terhadap cerita yang telah dibaca. Untuk kelompok usia ini biasanya lebih 
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tertarik dengan cerita-cerita fiksi.  Contohnya adalah tentang cerita 

petualangan, detektif cilik, manusia super dan lain sebagainya.  

Menurut Marion Van Horne (dalam Hardjana 2006:32) menyatakan jenis 

cerita anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (1) Fantasi atau karangan 

khayal, dalam cerita ini semuanya benar-benar dongeng khayal yang tidak 

berdasar kenyataan. Dongeng, fabel, legenda, dan mitos termasuk dalam cerita 

fantasi; (2) Realistic fiction, fiksi atau cerita khayal tetapi mengandung unsur 

kenyataan; (3) Biografi atau riwayat hidup adalah riwayat hidup orang terkenal 

yang dibuat menjadi cerita untuk diperkenalkan kepada anak-anak, dengan bahasa 

yang sederhana dan isinya sebagaimana adanya, mudah dimengerti, sebagai suri 

tuladan; (4) Flokstales atau cerita rakyat yaitu cerita yang berhubungan dengan 

cerita yang terjadi di masyarakat; (5) Religius atau cerita-cerita keagamaan, 

contoh : cerita tentang nabi, orang-orang suci atau ajaran keagamaan yang diubah 

dalam bentuk cerita yang menarik, memotivasi anak untuk membentuk budi 

pekerti luhur. 

Dari pembagian di atas dapat disimpulkan bahwa cerita anak dapat 

dibedakan berdasarkan isi cerita dan usia anak, serta kategori cerita. 

 

2.2.2.4 Bahasa dalam Cerita Anak 

Salah satu hal yang terpenting dalam penyusunan buku cerita anak adalah 

mengetahui bahasa yang cocok untuk anak. Sebuah cerita anak mungkin saja 

isinya berpotensi menarik, tetapi kalau bahasanya buruk, cerita tersebut tidak akan 

pernah sampai dan mengena pada diri anak. Sebelum mengetahui bahasa dalam 



30 

 

 

cerita anak, terlebih dahulu harus paham tentang bahasa anak. Pada dasarnya 

bahasa anak dipengaruhi oleh perkembangan kognitif anak.  

 

2.2.2.4.1 Perkembangan Kognitif Anak 

Menulis cerita hendaknya menggunakan bahasa dengan tolak ukur 

kemampuan pembacanya, dalam hal ini anak-anak. Bahasa anak antara lain dapat 

diukur sesuai dengan perkembangan kognitifnya (Sumardi 2012:103) seperti yang 

dikemukakan oleh ahli psikologi perkembangan Swis, Jean Piaget. 

 

Tabel 2.1 Tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

No. Tahap Usia Sekitar Keterangan 

1 Motorik 0-2 tahun a. Mulai meniru, mengingat, dan 

berpikir. 

b. Mulai mengenal obyek yang 

tampak. 

c. Berkembang dari gerak reflek ke 

gerak yang bertujuan. 

2 Berpikir 

sederhana 

2-7 tahun a. Bahasanya mulai berkembang dan 

mampu berpikir secara simbolik. 

b. Mulai dapat berpikir logis dalam 

satu arah. 

c. Sulit melihat masalah dengan sudut 

pandang orang/anak lain. 

3 Berpikir 

Konkret 

7-11 tahun a. Mampu memecahkan masalah 

dengan penalaran sederhana. 

b. Memahami hukum persamaan, 
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penggolongan dan pertautan 

sederhana. 

c. Memahami suatu kebalikan. 

4 Berpikir 

Formal 

11-15 tahun a. Mampu memecahkan masalah yang 

abstrak secara logis. 

b. Mampu berpikir secara lebih 

ilmiah. 

c. Perhatian ke masalah social dan 

identitas mulai berkembang. 

 

Sejalan dengan tahap perkembangan kognitif tersebut, dapat dipahami 

mengapa anak SD mengalami kesulitan memahami kata-kata abstrak seperti 

hukum dan ekonomi. Mereka memahami pernyataan-pernyataan secara tersurat 

dan sering salah paham memahami ungkapan. Selain perkembangan kognitif, 

cerita anak hendaknya juga memperhatikan konteks bahasa, sosial, budaya, atau 

kehidupan anak dalam mengolah bahasa cerita anak. Keempat hal tersebut sangat 

penting agar cerita anak yang dikembangkan dapat menjadi milik anak-anak, 

relevan, fungsional, menantang, dan menarik. 

Bahasa dalam cerita anak hendaknya lebih sederhana, komunikatif, tidak 

menggunakan istilah-istilah yang sulit/asing didengar oleh anak, serta memilih 

kata-kata yang positif/halus dan sering didengar oleh anak. 

 

2.2.2.4.2 Ragam Bahasa Jawa 

Bahasa-bahasa di Indonesia pada awalnya merupakan satu asal. Jika 

kemudian terpecah-pecah menjadi bermacam-macam bahasa, hal tersebut 
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disebabkan oleh banyaknya pulau di Indonesia. Keadaan geografis tersebut 

menyebabkan berkurangnya pengaruh bahasa satu dengan bahasa yang lain. 

Selain itu, intensitas pertemuan juga menyebabkan bergeser dan berubahnya 

sebuah kata, pengertian dan maknanya, dan juga menyebabkan perbedaan cara 

menyusun kata dalam sebuah kalimat, sehingga muncul bermacam-macam kosa 

kata bahasa (dialek). Sehingga sama-sama bahasa Jawa, tempat yang satu dengan 

yang lain cengkok dan pengucapan tiap kata tidak sama. 

Menurut Harjawiyana dan Supriya (2001:2) bahwa ragam bahasa Jawa 

dibagi menjadi dua, yaitu ragam ngoko dan krama. Basa ngoko digunakan untuk 

berkomunikasi dengan orang yang sudah terbiasa serta dianggap sesama atau satu 

strata sosial. Basa ngoko masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu basa ngoko biasa 

(disebut basa ngoko/ngoko lugu) serta basa ngoko alus, yang terdiri atas basa 

ngoko disertai kata-kata krama inggil untuk lebih menghormati orang yang diajak 

berkomunikasi atau orang yang dibicarakan.  

Basa krama digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang belum 

terbiasa dan yang strata sosialnya lebih tinggi. Basa krama juga dibagi menjadi 

dua macam, yaitu basa krama biasa (krama lugu) dan basa krama alus, yang 

terdiri atas basa krama disertai kata-kata krama inggil untuk lebih menghormati 

orang yang diajak berkomunikasi atau orang yang dibicarakan.  

Melihat kenyataan di masyarakat, diantara kedua ragam bahasa Jawa 

tersebut, basa ngoko lebih sering digunakan khususnya di kalangan anak-anak, 

baik dalam percakapan sehari-hari maupun buku-buku pelajaran. Berdasarkan hal 
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tersebut, dalam penyusunan buku cerita anak berbahasa Jawa hendaknya 

menggunakan ragam ngoko agar lebih kontekstual. 

 

2.2.3 Pendidikan Karakter 

Pada subbab ini akan dibahas mengenai hakikat pendidikan karakter, nilai-

nilai dalam pendidikan karakter, serta  pendidikan karakter melalui cerita. 

 

2.2.3.1 Hakikat Pendidikan Karakter 

Pembentukan karakter merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan, khususnya bagi anak-anak. Karakter berperan penting dalam 

pembentukan sifat anak di masa mendatang. Perlu adanya kontribusi dari semua 

pihak, seperti pemerintah, masyarakat, keluarga maupun sekolah memiliki 

kesadaran bersama dalam membangun pendidikan karakter. Dengan demikian, 

pendidikan karakter harus menyertai semua aspek kehidupan termasuk di lembaga 

pendidikan. 

Secara harfiah, karakter artinya kualitas mental atau moral, kekuatan 

moral, nama atau reputasi. Menurut Kemendiknas (2010:3-4) karakter adalah 

watak, tabiat, akhlak atau kepribadian sesorang yang terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan 

untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas 

sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, 

dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain 

menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. 
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2.2.3.2 Nilai-Nilai dalam Pendidikan karakter 

Nilai merupakan sesuatu hal yang dianggap berharga. Keberadaan nilai 

digunakan sebagai tolak ukur suatu hal yang dianggap baik dan buruk. Nilai dapat 

menjadi pedoman manusia untuk melakukan suatu hal. 

Ada 18 (delapan belas) nilai yang dikembangkan dalam pendidikan 

karakter bangsa (Kemendiknas 2010:9-10), sebagaimana dalam tabel berikut. 

 

Tabel 2.2 Nilai-nilai dalam pendidikan karakter 

No. Nilai Indikator 

1. Religius Mampu bersikap patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama  yang dianut, toleran terhadap ibadah agama 

lain, hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2.  Jujur Mampu menjadikan diri sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

3. Toleransi Mampu menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin Mampu bersikap tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja Keras Mampu bersungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Mampu berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari  sesuatu yang 

telah dimiliki. 

7. Mandiri 
Mampu bekerja sendiri dan tidak mudah tergantung 
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pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.       

8. Demokratis Mampu mengembangkan cara berfikir, bersikap, dan 

bertindak yang menilai sama  hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu Mampu bersikap dan bertindak untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10. Semangat 

Kebangsaan 

Mampu mengembangkan cara berpikir, bertindak, 

dan berwawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11. Cinta Tanah Air Mampu mengembangkan cara berfikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, 

dan penghargaan  yang tinggi terhadap bahasa, 

 lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa. 

12. Menghargai 

Prestasi 

Mampu mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

13. Bersahabat/ 

Komuniktif 

Mampu memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14. Cinta Damai Mampu menciptakan sikap, perkataan, dan tindakan 

yang menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar Membaca Mampu menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

16. Peduli Lingkungan Mampu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan 
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upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi. 

17. Peduli Sosial Mampu menumbuhkan sikap dan tindakan yang 

selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung jawab Mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Nilai-nilai di atas dapat pula di kembangkan dalam sebuah cerita anak. 

Sisipan nilai dapat menjadi inti cerita yang bisa diambil dan dipraktikan dalam 

kehidupan anak. 

 

2.2.3.3 Pendidikan Karakter Melalui Cerita 

Pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter dalam mata pelajaran 

bahasa Jawa sangat banyak sekali. Mengingat Jawa sendiri penuh dengan 

karakter-karakter yang membangun. Karakter-karakter tersebut dapat dimasukan 

dalam pembelajaran. Untuk pelajaran bahasa Jawa dapat disisipkan melalui 

pembelajaran membaca cerita atau dongeng. 

Cerita merupakan medium yang sangat baik. Suatu cerita yang diceritakan 

dengan baik, dapat menginspirasi suatu tindakan, membantu apresiasi kultural, 

memperluas pengetahuan anak-anak, atau hanya menimbulkan kesenangan. 

Membaca cerita membantu anak-anak memahami dunia mereka, dan bagaimana 

mereka berhubungan dengan orang lain. Pengalaman di dalam cerita juga 
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membantu anak-anak mengembangkan apresiasinya pada sebuah cerita. Cerita 

dapat memotivasi anak-anak untuk menggali literatur, membaca cerita, dan 

menulis cerita (Raines, Rebecca dalam Azizah 2011:47). Cerita dapat membantu 

membentuk kepribadian anak. Oleh karena itu, salah satu cara yang cukup efektif 

dalam menasihati anak adalah melalui cerita atau dongeng. Proses penanaman 

nilai-nilai pendidikan karakter melalui cerita-anak sangat efektif, karena anak 

akan mampu menyerap dengan mudah gambaran tentang baik dan 

buruknyasesuatu hal melalui isi sebuah cerita (Cholifah 2012:59-60). 

 

2.2.4 Lingkungan Keluarga 

Pada subbab ini kan dibahas mengenai hakikat lingkungan keluarga dan 

peran lingkungan keluarga. 

 

2.2.4.1 Hakikat Lingkungan Keluarga 

Salah satu fase yang dialami semua manusia adalah fase anak-anak. Fase 

tersebut merupakan awal manusia mengenal istilah keluarga. Melalui lingkungan 

keluarga pula, manusia mulai bersosialisasi dalam lingkup yang kecil. 

Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan sebuah 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, 

yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lainnya (Munib 2009:76).  

Menurut (Tirtarahardja 2005:168) keluarga merupakan pengelompokan 

primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan sedarah. Keluarga 
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dapat berbentuk keluarga inti (ayah, ibu, dan anak), ataupun keluarga yang 

diperluas (ayah, ibu, anak, kakek, adik ipar, dan lain-lain). Pada umumnya jenis 

kedualah yang banyak ditemui dalam masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga 

adalah sekumpulan manusia yang memiliki hubugan darah yang melangsungkan 

kehidupan dalam suatu tempat dan saling membutuhkan satu sama lain. 

 

2.2.4.2 Peran Lingkungan Keluarga 

Manusia selama hidupnya akan selalu mendapat pengaruh dari keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut sering disebut sebagai 

tripusat pendidikan, yang akan mempengaruhi manusia secara bervariasi. Seperti 

diketahui, setiap bayi dilahurkan dalam lingkungan keluarga tertentu, yang 

merupakan lingkungan pendidikan terpenting sampai anak mulai masuk taman 

kanak-kanak ataupun sekolah. Oleh karena itu, keluarga sering dipandang sebagai 

lingkungan pendidikan pertama dan utama. 

Menurut (Munib 2009:77) keluarga merupakan lingkungan pendidikan 

yang pertama dan utama. Disebut sebagai lembaga pendidikan yang pertama 

karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan yang lain, lembaga 

pendidikan inilah yang pertama ada. Selain itu, manusia mengalami proses 

pendidikan sejakk lahir bahkan sejak dalam kandungan pertama kali adalah dalam 

keluarga. 

Pendidikan keluarga disebut pendidikan utama karena di dalam 

lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan sebagian 
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dikembangkan. Meskipun pada masyarakat sekarang keluarga telah kehilangan 

sejumlah fungsi, namun keluarga masih tetap merupakan lembaga yang paling 

penting dalam proses sosialisasi seorang anak. Keluarga yang memberikan setiap 

individu tuntunan serta contoh-contoh sejak lahir sampai dewasa. 

Menurut Ki Hajar Dewantoro (dalam Tirtarahardja 2005:169) suasana 

kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan 

pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Keluarga itu tempat pendidikan 

yang sempurna sifat dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan kearah 

pembentukan pribadi yang utuh, tidak saja bagi anak-anak tapi juga bagi para 

remaja. Para orang tua dalam keluarga sebagai penuntun, sebagai pengajar, dan 

sebagai pemberi contoh. 

Menurut Koentjaraningrat (2005:107) bahwa keluarga di seluruh dunia 

memiliki dua fungsi pokok, (1) setiap anggotanya dapat memperoleh dan 

mengharapkan bantuan serta perlindungan, (2) tempat memperoleh asuhan dan 

pendidikan awal ketika anak belum mandiri. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga 

merupakan tahap pertama dalam pembentukan karakter anak. Lingkungan 

keluarga sangat menentukan keberhasilan di lingkungan berikutnya, yakni sekolah 

dan masyarakat. Jika dalam keluarga, anak dibiasakan memiliki sifat dan karakter 

yang baik, maka ketika dewasa akan cenderung memiliki sifat dan karakter yang 

baik pula, begitu juga sebaliknya. 

 

 



40 

 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Keluarga merupakan tahap pertama dalam pembentukan karakter anak. 

Lingkungan keluarga sangat menentukan keberhasilan di lingkungan berikutnya, 

yakni sekolah dan masyarakat. Jika dalam keluarga, anak dibiasakan memiliki 

sifat dan karakter yang baik, maka ketika dewasa akan cenderung memiliki sifat 

dan karakter yang baik pula. Sebaliknya, jika kebiasaan-kebiasaan baik tidak 

ditanamkan sejak dini (dalam lingkungan keluarga) maka anak akan cenderung 

berperilaku negatif. Penanaman nilai karakter tersebut dapat melalui buku cerita. 

Dengan buku cerita penanaman nilai tidak terkesan memaksa atau menggurui 

anak. 

Buku merupakan salah satu suplemen penting dalam pembelajaran. 

Permendiknas Nomor 11/2005 Pasal 2 yang intinya menyatakan bahwa untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, selain menggunakan buku teks 

pelajaran sebagai acuan wajib, guru dapat menggunakan buku pengayaan dalam 

pembelajaran dan menganjurkan peserta didik membacanya untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan (Pusat Perbukuan Depdiknas 2005:3). 

Buku pengayaan di masyarakat sering dikenal dengan istilah buku bacaan 

atau buku kepustakaan. Keberadaannya sangat dibutuhkan dalam mendukung 

pembelajaran, namun dalam masyarakat, khususnya buku pengayaan bahasa Jawa 

kurang begitu memenuhi standar yang dibutuhkan masyarakat.  

Banyak buku pengayaan bahasa Jawa, khususnya cerita anak, yang 

menggunakan kata-kata bahasa Jawa yang asing didengar oleh anak-anak, 

sehingga anak susah memahami. Selain itu, susunan bahasa Indonesia dalam 
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berbagai kalimat dalam cerita masih banyak ditemukan. Susunan tersebut menjadi 

rancu jika dibaca. Hal-hal tersebut menjadikan buku bahasa Jawa semakin tidak 

diminati oleh anak. 

Dewasa ini kebutuhan kurikulum menuntut agar pembelajaran 

dilaksanakan secara inovatif, maka tidak hanya guru saja yang dituntut berperan 

aktif. Perangkat pembelajaran, khususnya buku pengayaan pun harus 

dikembangkan secara inovatif. Oleh karena itu, penulis bermaksud 

mengembangkan buku ini secara inovatif yaitu dengan mengembangkan buku 

pengayaan cerita anak berbahasa jawa berbasis pendidikan karakter dalam 

lingkungan keluarga.   

Buku pengayaan yang akan dibuat oleh peneliti diharapkan dapat 

membantu peserta didik dalam menempuh kompetensi membaca cerita. Selain itu, 

dengan bertambahnya ketersediaan buku, semakin banyak pula pilihan bacaan, 

serta buku ini dapat menjadi bacaan yang cocok untuk peserta didik. Penelitian ini 

digambarkan dalam bagan berikut ini. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Reserch and Development (R&D) 

yakni metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2010:407). Menurut Borg dan 

Gall (dalam Sugiyono 2010:9) penelitian dan pengembangan (research and 

development/R&D), merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam 

pendidikan dan pembelajaran. Pada umumnya penelitian R&D bersifat 

longitudinal (beberapa tahap). 

Metode penelitian ini memiliki urutan sepuluh tahap, namun peneliti 

membatasi penelitian yang dilakukan sampai pada lima tahap saja yaitu (1) 

potensi dan masalah, (2) pengumpulan data (analisis kebutuhan), (3) desain 

produk (penyusunan draf), (4) validasi desain (uji ahli), (5) revisi desain (prototipe 

jadi). Pembatasan tersebut atas dasar pertimbangan lamanya waktu pelaksanaan 

penelitian. 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Berdasarkan uraian tahapan penelitian di atas, maka prosedur penelitian 

yang akan dilakukan adalah seperti uraian di bawah ini. 
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1) Langkah 1, potensi dan masalah yang meliputi kegiatan (a) mencari sumber 

pustaka dan hasil penelitian yang relevan, (b) melakukan kajian literatur buku 

pengayaan cerita anak berbahasa Jawa yang telah ada. 

2) Langkah 2, pengumpulan data yang meliputi kegiatan menganalisis kebutuhan 

siswa dan guru akan buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa berbasis 

pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga bagi siswa SD melalui angket. 

3) Langkah 3, desain produk yaitu kegiatan merancang buku pengayaan cerita 

anak berbahasa Jawa berbasis pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga 

yang meliputi kegiatan (a) menyusun rancangan topik, (b) menyusun teks 

buku, (c) penyesuaian konten buku dengan kebutuhan siswa dan guru, dan (d) 

finalisasi draf buku. 

4) Langkah 4, validasi produk merupakan kajian kualitas produk yang sudah 

dirancang, yang meliputi kegiatan penilaian oleh guru dan ahli untuk menilai 

prototipe buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa berbasis pendidikan 

karakter dalam lingkungan keluarga. 

5) Langkah 5, revisi desain, merupakan proses mengoreksi kembali dan 

memperbaiki kesalahan-kesalahan setelah melakukan validasi produk. Revisi 

desan merupakan tahap akhir dalam penelitian ini dan akan menghasilkan 

prototipe buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa berbasis pendidikan 

karakter dalam lingkungan keluarga yang valid. 
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Rancangan penelitian tersebut divisualisasikan pada bagan 3.1 berikut ini. 

 

v 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Tahapan Penelitian 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

3.3.1 Data 

Data yang hendak dikumpulkan peneliti untuk keperluan penelitian ini ada 

tiga jenis data yaitu, (1) data survei dan pengamatan terhadap buku pengayaan 

cerita anak berbahasa Jawa yang sudah ada, (2) data tentang kebutuhan siswa, 

guru, dan orang tua akan buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa, (3) data 

koreksi, masukan, dan evaluasi dari para ahli, guru, orang tua. 

Data pertama diperoleh pada tahap survei dan pengamatan terhadap buku 

pengayaan dan penelitian-penelitian yang relevan yang sudah ada. Data tersebut 

diperoleh melalui teknik observasi. Data berupa deskripsi yang mengarah pada 

dibutuhkannya buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa berbasis pendidikan 

karakter dalam lingkungan keluarga.  

Data kedua diperoleh pada tahap analisis kebutuhan. Data yang diperoleh 

berupa deskripsi kebutuhan siswa, guru, dan orang tua terhadap kebutuhan akan 

TAHAP I 

Potensi dan masalah 

 

TAHAP II 

Pengumpulan data  

(analisis kebutuhan) 

TAHAP IV 

Validasi 

Produk 

 

TAHAP III 

Desain Produk 

TAHAP V 

Revisi Desain 

(Prototipe 

jadi) 
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buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa berbasis pendidikan karakter dalam 

lingkungan keluarga. Data tersebut diperoleh melalui angket. 

Data ketiga diperoleh dari langkah validasi produk yang berupa uji ahli, 

guru, dan orang tua terhadap desain produk yang telah dibuat oleh peneliti.  

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. 

(Arikunto 2010:172). Data yang diperoleh dalam penelitian ini ada tiga jenis data. 

Ketiga data tersebut diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Data pertama 

survei dan pengamatan terhadap buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa yang 

sudah ada. Data tersebut bersumber dari surat keputusan Gubernur Jawa Tengah 

tahun 2012 tentang daftar buku pengayaan muatan lokal bahasa Jawa untuk 

SD/MI. Selain sumber  tersebut, peneliti juga mengambil data dari Perpustakaan 

di tiga SD yang berbeda, yaitu SD Islam Al-Madina Semarang, SDN Petompon 

01 Semarang dan SDN 02 Sekaran Semarang, serta perpustakaan daerah 

Semarang. selain itu data juga didapat dari observasi ke toko buku Gramedia dan 

Toga Mas Semarang. 

Data kedua tentang kebutuhan siswa, guru, dan orang tua akan buku 

pengayaan cerita anak berbahasa Jawa bersumber dari siswa, guru dan orang tua.  

Siswa yang menjadi objek dalam rangka memperoleh data tentang kebutuhan 

bahan ajar dan sasaran uji coba terbatas adalah siswa-siswi dari tiga sekolahan 

yang berbeda antara lain dari SD Islam Al Madina Semarang, SDN Petompon 01 

Semarang dan SDN 02 Sekaran Semarang. Alasan dipilihnya ketiga SD tersebut 

adalah untuk menjaring data dari SD unggul, menengah, dan biasa dengan 
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pertimbangan bahwa buku pengayaan yang akan dikembangkan nantinya dapat 

bermanfaat untuk semua kalangan siswa, baik yang bersekolah di SD unggul 

maupun tidak. SD Islam Al Madina Semarang mewakili SD yang mewakili 

kualitas unggul di Semarang, SDN Petompon 01 mewakili SD yang memiliki 

kualitas menengah, dan SDN 02 Sekaran Semarang mewakili SD yang memiliki 

kualitas biasa. Selain itu, pemilihan ketiga SD tersebut juga berdasarkan pada 

kategori geografis letak sekolah tersebut. Kondisi geografis memiliki pengaruh 

yang besar pada kondisi psikologis dan daya imajinasi siswa, sehingga peneliti 

memilih sekolah yang mewakili geografis pinggiran/pedesaan dan perkotaan. SD 

Islam Al Madina Semarang dan SDN Petompon 01 mewakili SD yang berada di 

daerah perkotaan, sedangkan SDN 02 Sekaran Semarang mewakili SD yang 

berada di daerah pinggiran/perkotaan. 

Guru yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tiga guru 

kelas dari tiga sekolah yang berbeda dengan tingkat kualitas yang berbeda pula. 

Tiga orang tersebut berasal dari SD Islam Al Madina Semarang, SDN Petompon 

01 dan SDN 02 Sekaran Semarang. Dengan adanya guru-guru yang berbeda, 

diharapkan data yang terjaring lebih dapat mewakili beragam kebutuhan dan 

persoalan dalam pengembangan buku cerita. 

Orang tua yang menjadi sumber data akan kebutuhan buku pengayaan 

dipilih berdasarkan kategori nonpendidik yaitu dari kalangan pengusaha, petani 

dan buruh. 

Buku pengayaan pada dasarnya dapat digunakan oleh semua pihak baik 

siswa, guru, pengelola sekolah, dan masyarakat, namun peneliti menggunakan 
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siswa, guru, dan orang tua untuk menjaring data kebutuhan akan buku pengayaan. 

Hal tersebut dikarenakan siswa, guru, dan orang tua dianggap sudah mewakili dari 

keseluruhan sumber data.  

Data ketiga berkenaan dengan koreksi, masukan dan evaluasi dari para 

ahli, guru, dan orang tua. Data tersebut bersumber dari ahli, guru, dan orang tua. 

Guru yang menjadi subjek penelitian uji penilaian prototipe dalam penelitian ini 

adalah tiga guru kelas dari tiga sekolahan yang berbeda dengan tingkat kualitas 

yang berbeda pula. Tiga guru tersebut berasal SD Islam Al Madina Semarang, 

SDN Petompon 01 dan SDN 02 Sekaran Semarang. 

Ahli yang bertindak sebagai penguji dan pemberi saran perbaikan 

prototipe buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa berbasis pendidikan 

karakter, terdiri atas dua dosen yang berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Jawa. Perwakilan salah satu guru, yaitu guru SD Islam Almadina serta 

perwakilan salah satu orang tua. 

Secara singkat pembagian sumber data dapat dilihat pada table berikut.  

No Jenis Data Sumber Data 

1 Survei dan pengamatan terhadap buku 

pengayaan cerita anak berbahasa Jawa dan 

penelitian relevan yang sudah ada 

SK Gubernur Jawa 

Tengah tahun 2012 

tentang buku 

pengayaan, 

perpustakaan daerah 

Semarang dan tiga SD 

yang berbeda, yaitu SD 

Islam Al Madina 

Semarang, SDN 

Petompon 01 dan SDN 

02 Sekaran Semarang, 

toko buku Gramedia dan 

Toga Mas Semarang. 

2 Kebutuhan siswa dan guru akan buku 

pengayaan cerita anak berbahasa Jawa. 

Siswa, guru dan orang 

tua 
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3 Data koreksi, masukan dan evaluasi.  Ahli, guru, dan orang 

tua. 

 

Tabel 3.1 Tabel Data dan Sumber Data 

 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Bentuk instrumen dalam penelitian ini menggunakan instrument nontes. 

Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket observasi, 

angket guru, angket siswa, angket orang tua, dan lembar penilaian prototipe buku 

pengayaan cerita anak berbahasa Jawa berbasis  pendidikan karakter dalam 

lingkungan keluarga. 

Data pertama diambil menggunakan angket observasi. Angket tersebut 

digunakan sebagai dasar mengidentifikasi potensi masalah, yaitu belum adanya 

buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa berbasis pendidikan karakter dalam 

lingkungan keluarga. Adapun instrumen angket observasi berisi sepuluh 

pertanyaan  tentang ketersediaan buku dan kondisi buku yang sudah ada. 

Guna menjaring data kedua, digunakan angket untuk guru dan siswa SD 

Angket tersebut akan mengupas hal-hal yang berkaitan dengan buku pengayaan 

cerita anak berbahasa Jawa berbasis  pendidikan karakter yang berkaiatan dengan 

kebutuhan dan persepsi siswa SD tentang nilai-nilai karakter. Adapun untuk 

mendapatkan data kedua yang berkaiatan dengan penilaian produk, digunakan 

angket yang ditujukan untuk dosen, guru, dan orang tua. 

Gambaran umum tentang instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada table kisi-kisi 3.1 berikut. 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Umum Instrumen Penelitian 

Data Subjek Instrumen 

1. Kebutuhan buku 

pengayaan cerita 

anak 

1. Siswa kelas 3 dan 4 

SD Islam Al Madina, 

SDN 02 Sekaran, dan 

SDN Petompon 01. 

2. Tiga guru kelas dari 

tiga SD, yaitu SD 

Islam Al Madina, 

SDN 02 Sekaran, dan 

SDN Petompon 01. 

1. Angket kebutuhan 

 

2. Angket kebutuhan 

3. Penilaian rancangan 

buku pengayaan 

cerita anak 

berbahasa Jawa 

1. Perwakilan satu guru 

kelas. 

2. Dua dosen bahasa 

Jawa. 

3. Perwakilan orang tua 

1. Angket uji penilaian 

 

2. Angket uji penilaian 

 

3. Angket uji penilaian 

 

Penelitian ini hanya sampai pada proses penilaian, yaitu uji coba terbatas 

kepada dosen ahli, guru, dan orang tua. Sehingga tidak ada uji kelayakan yang 

dilakukan pada siswa. Karena penentuan buku pengayaan yang dibuat layak atau 

tidak telah terjawab secara tidak langsung  pada analisis angket kebutuhan. 

Analisis kebutuhan tidak hanya bertujuan untuk mengetahui kebutuhan siswa 

tetapi uga mnentukan poin-poin kelayakan yang harus terpenuhi pada buku 

pengayaan. Buku pengayaan yang dibuat peneliti dibuat berdasarkan  analisis 

kebutuhan maka ketika buku pengayaan tersebut telah disusun berdasarkan 

kebutuhan siswa maka buku pengayaan tersebut juga telah layak untuk siswa.  
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3.4.1 Angket Kebutuhan Buku Pengayaan Cerita Anak Berbahasa Jawa 

berbasis Pendidikan Karakter dalam Lingkungan Keluarga 

Angket kebutuhan prototipe buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa 

berbasis pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga dibedakan menjadi dua, 

yaitu (1) angket kebutuhan siswa, dan (2) angket kebutuhan guru, (3) angket 

kebutuhan orang tua. Data yang diperoleh dari angket ini akan menjadi bahan 

pengembangan prototipe buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa. 

 

3.4.1.1 Angket Kebutuhan Siswa  

Hal-hal yang dikupas dalam angket ini meliputi (1) kebutuhan buku 

pengayaan cerita anak berbahasa Jawa berbasisi pendidikan karakter, (2) fisik 

buku kumpulan cerita anak berbahasa Jawa berbasisi pendidikan karakter yang 

dibutuhkan. 

Aspek kebutuhan buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa berbasis 

pendidikan karakter meliputi lima indikator, yaitu (1) tanggapan siswa terhadap 

kesenangan siswa dalam membaca buku cerita anak, (2) sumber siswa dalam 

mendapat cerita selama ini, (3) tingkat keseringan membaca buku cerita, (4) 

kesulitan/tidaknya mendapat buku cerita, (5) bahasa yang digunakan dalam buku 

cerita yang sering dibaca. 

Aspek fisik buku kumpulan cerita yang dibutuhkan meliputi sebelas 

indikator, yaitu (1) jenis cerita yang disukai, (2) tema cerita yang disukai, (3) 

tokoh, penokohan, (4) latar, (5) ilustrasi gambar, (6) pewarnaan, (7) ukuran huruf, 

(8) bentuk huruf, (9) ukuran buku, (10) bentuk buku, (11) bahasa yang digunakan 
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dalam cerita. Agar memperoleh gambaran tentang angkatan ini dapat dilihat table 

3.3 kisi-kisi angket kebutuhan siswa terhadap buku pengayaan cerita anak 

berbahasa Jawa berbasis pendidikan karakter. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Kebutuhan Siswa 

Aspek Sub Aspek Nomor 

soal 

A. Kebutuhan akan buku 1. senang tidaknya 

membaca cerita 

2. bahasa yang digunakan 

dalam buku cerita 

3. sumber mendapatkan 

cerita 

4. sulit/tidaknya 

mendapatkan cerita 

5. tingkat keseringan 

membaca cerita anak 

1 

3, 4 

6 

5 

2 

B. Fisik Buku 1. jenis cerita 

2. tema cerita 

3. tokoh, penokohan 

4. latar 

5. ilustrasi gambar 

6. pewarnaan 

7. ukuran huruf 

8. bentuk huruf 

9. ukuran buku 

10. bentuk buku 

11. bahasa 

1 

2, 5 

3 

4 

7, 8 

9, 10 

11 

12 

13 

14 

6 

Guna mempermudah responden menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang terdapat dalam angket, disediakan petunjuk pengisian angket sebagai 

berikut. 

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada 

salah satu huruf yang telah disediakan.  

Contoh : 

a. ya 

b. tidak 
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2. Jawaban boleh lebih dari satu. 

Contoh : 

a. Bahasa Indonesia 

b. Bahasa Jawa 

c. Bahasa Inggris 

3. Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum disediakan, tuliskan jawaban 

kalin pada tempat yang tersedia. 

Contoh : 

c. lainnya, yaitu…. 

 

3.4.1.2 Angket Kebutuhan Guru 

Hal-hal yang dikupas dalam angket ini meliputi (1) kebutuhan buku cerita 

anak berbahasa Jawa berbasis pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga, (2) 

fisik buku kumpulan cerita anak yang dibutuhkan. 

Aspek kebutuhan buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa meliputi 

lima indikator, yaitu (1) Bahasa dalam buku cerita yang sering ditemukan, (2) 

kesulitan dalam mencari cerita anak berbahasa Jawa untuk pembelajaran, (3) buku 

bacaan yang pernah dibaca, (4) sulit/tidaknya menemukan buku kumpulan cerita 

anak berbahasa Jawa, (5) kebermanfaatan buku. 

Aspek fisik buku kumpulan cerita anak yang dibutuhkan guru meliputi 

tujuh indikator, yaitu (1) ragam bahasa Jawa yang mudah dipahami anak, (2) 

perlu/tidaknya disertai nilai karakter, (3) judul, (4) Letak ilustrasi gambar, (5) 

bentuk cerita, (6) bentuk buku, (7) rangkaian cerita. Untuk memperoleh gambaran 

tentang kebutuhan guru terhadap buku pengayaan cerita anak dapat dilihat pada 

table 3.4 berikut. 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Kebutuhan Guru  

Aspek Sub Aspek Nomor 

soal 

A. Kebutuhan akan Buku 1. Bahasa dalam buku 

cerita yang sering 

ditemukan 

2. Kesulitan dalam 

pembelajaran 

3. Buku bacaan yang 

pernah dibaca 

4. ketersedian buku 

pengayaan cerita anak 

berbahasa Jawa. 

5. Kebermanfaatan buku 

1 

 

 

2 

 

6 

 

3, 4, 7 

 

 

5, 8 

B. Fisik Buku 1. Ragam bahasa Jawa 

yang mudah dipahami 

anak 

2. Perlu/tidaknya disertai 

nilai karakter 

3. judul 

4. Letak ilustrasi gambar 

5. Bentuk cerita 

6. Bentuk buku 

7. Rangkaian cerita 

1 

 

 

2 

 

3, 6, 7 

4 

5 

9 

8 

 

3.4.1.3 Angket Kebutuhan Orang Tua 

Hal-hal yang dibahas dalam angket ini meliputi (1) kebutuhan buku cerita 

anak berbahasa Jawa berbasis pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga, (2) 

fisik buku kumpulan cerita anak yang dibutuhkan. 

Aspek kebutuhan buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa meliputi 

tiga indikator, yaitu (1) buku kumpulan cerita yang pernah ditemui, (2) buku 

kumpulan cerita anak berbahasa Jawa yang pernah ditemui, (3) perlunya buku 

pengayaan. 
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Aspek fisik buku kumpulan cerita anak yang dibutuhkan guru meliputi 

enam indikator, yaitu (1) ragam bahasa Jawa yang mudah dipahami anak, (2) 

perlu/tidaknya disertai nilai karakter, (3) Judul, (4) Letak ilustrasi gambar, (5) 

Bentuk buku. Guna memperoleh gambaran tentang kebutuhan orang tua terhadap 

buku pengayaan cerita anak dapat dilihat pada table 3.5 berikut. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Angket Kebutuhan Orang Tua 

Aspek Sub Aspek Nomor 

soal 

A. Kebutuhan akan Buku 1. buku kumpulan cerita 

yang pernah ditemui, 

2. buku kumpulan cerita 

anak berbahasa Jawa 

yang pernah ditemui, 

3. perlunya buku 

pengayaan 

1,2  

 

3,4 

 

 

5 

 

4. Fisik Buku 1. ragam bahasa Jawa 

yang mudah dipahami 

anak 

2. perlu/tidaknya disertai 

nilai karakter 

3. Judul 

4. Letak ilustrasi gambar 

5. Bentuk buku 

1 

 

 

2 

 

3,5 

4 

6 

 

3.4.2 Angket Penilaian Uji Prototipe Buku Pengayaan Cerita Anak 

Berbahasa Jawa Berbasis Pendidikan Karakter dalam Lingkungan 

Keluarga 

Angket penilaian ini mendeskripsikan segala sesuatu yang terdapat di 

dalam prototipe buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa. Angket ini diberikan 

kepada dosen, guru, dan orang tua  sebagaimana telah dijelaskan pada sub-subjek 

penelitian di atas. 
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3.4.2.1 Angket Penilaian Prototipe  

Hal-hal yang dikupas dalam angket ini meliputi empat aspek, yaitu (1) 

Aspek Grafika, (2) Aspek Penyajian, (3) Aspek Materi, (4) Aspek Bahasa. 

Aspek grafika meliputi delapan indikator, yaitu (1) Kesesuaian komposisi 

warna, (2) Kesesuaian penataan gambar, (3) Kesesuaian penataan tulisan, (4) 

Kesesuaian pemilihan gambar, (5) Kesesuaian ilustrasi gambar setiap cerita, (6) 

Kesesuaian komposisi warna gambar, (7) Kesesuaian pemilihan jenis huruf, (8) 

Kesesuaian ukuran buku. 

Aspek penyajian meliputi empat indikator, yaitu (1) Kesesuaian tebal 

buku, (2) Kesesuaian tata letak/sistematika, (3) Kesesuaian tampilan tulisan pada 

buku, (4) Kesesuaian penampilan nomor halaman. 

Aspek materi/isi buku meliputi tiga indikator, yaitu (1) Kesesuaian isi 

buku, (2) Kesesuaian pilihan cerita, (3) Kesesuaian pemilihan judul. Aspek bahasa 

meliputi dua indikator  yaitu, (1) Kesesuaian bahasa yang digunakan, (2) 

Kesesuaian pemilihan kata/diksi. Aspek saran perbaikan akan diisi oleh subjek 

penelitian yaitu dosen, guru, dan orang tua. Gambaran mengenai angket penilaian 

ini dapat dilihat pada table 3.6 kisi-kisi angket penilaian berikut. 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Angket Penilaian Prototipe 

Aspek Sub Aspek Nomor 

Soal 

1. Komponen Grafika 1. Kesesuaian komposisi 

warna 

2. Kesesuaian penataan 

gambar 

3. Kesesuaian penataan 

1 

 

2 

 

3 
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tulisan 

4. Kesesuaian pemilihan 

gambar 

5. Kesesuaian ilustrasi 

gambar setiap cerita 

6. Kesesuaian komposisi 

warna gambar 

7. Kesesuaian pemilihan 

jenis huruf 

8. Kesesuaian ukuran buku 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

2. Komponen Penyajian 1. Kesesuaian tebal buku 

2. Kesesuaian tata 

letak/sistematika 

3. Kesesuaian tampilan 

tulisan pada buku 

4. Kesesuaian penampilan 

nomor halaman 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

3. Komponen Materi   

 

4. Kebahasaan 

1. Kesesuaian isi buku 

2. Kesesuaian pilihan cerita 

3. Kesesuaian pemilihan 

judul 

1. Kesesuaian bahasa yang 

digunakan 

2. Kesesuaian pemilihan 

kata/diksi 

 

1 

2 

3 

 

1 

 

2 

5. Saran perbaikan - D (format B) 

 

Adapun petunjuk pengisian angket penilaian prototipe buku cerita anak 

berbahasa Jawa berbasisi pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga adalah 

sebagai berikut. 

1) Bapak/Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap komponen 

dengan cara menuliskan pada angket yang telah disediakan. 
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Penilaian yang diberikan pada setiap komponen dengan cara melingkari salah 

satu huruf yang dianggap tepat. Selain mengisi angket tersebut, mohon 

Bapak/Ibu memberikan saran.  

2) Bukan hanya penilaian pada format A, Bapak/Ibu diharapkan memberikan 

komentar dan saran perbaikan secara umum terhadap prototipe buku 

pengayaan cerita anak berbasis pendidikan karakter dalam lingkungan 

keluarga untuk siswa SD yang telah dibuat. Apabila masih terdapat 

kekurangan atau kesalahan. Saran perbaikan secara umum dituliskan pada 

angket format B. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu melalui pemaparan data dan simpulan data. Teknik ini digunakan 

untuk mengetahui kebutuhan siswa terhadap buku pengayaan cerita anak 

berbahasa Jawa  dan penilaian buku pengayaan tersebut.  

Teknik yang digunakan dalam menganalisis kebutuhan prototipe buku 

pengayaan cerita anak berbahasa Jawa berbasis pendidikan karakter dilakukan 

dengan mengarah pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, 

mentranformasikan data, dan merespon data mentah yang ada di lapangan. Dari 

data inilah akan dikembangkan  menjadi prototipe buku pengayaan cerita anak 

berbahasa Jawa berbasis pendidikan karakter. 

Analisis data saran perbaikan dan uji penilaian dilakukan secara kualitatif. 

Data kualitatif diperoleh melalui angket. Dari analisis data yang dikumpulkan 
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memungkinkan peneliti untuk mengambil simpulan. Penarikan simpulan dari 

paparan data yang berupa hasil temuan yang menonjol serta koreksi dari dosen, 

guru, dan orang tua sehingga mampu memenuhi tujuan peneliti.  

Pengujian prototipe buku cerita tersebut dilaksanakan setelah prototipe 

buku cerita jadi dan siap diujikan. Pengujian disini dimaksudkan untuk 

mendapatkan data-data spesifik pada prototipe, sehingga pada saat terjadi 

kekurangan atau kesalahan pada prototipe buku cerita anak berbahasa Jawa 

berbasis pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga secara keseluruhan 

maupun sebagian akan dapat dianalisis secara tepat dan mudah untuk dilakukan 

perbaikan.  

Cara mengujinya menggunakan instrument angket penilaian terbatas 

kepada ahli, guru, dan orang tua. Ahli yang bertindak sebagai penguji sebanyak 

dua orang, yang berasal dari dosen Bahasa dan Sastra Jawa, satu guru kelas dari 

perwakilan tiga SD, serta perwakilan orang tua. Melalui angket penilaian tersebut, 

akan diperoleh hasil penilaian terhadap prototipe buku cerita anak berbahasa Jawa 

berbasis pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga. Dari hasil penilaian 

tersebut, data diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu melalui 

pemaparan dan penyimpulan data dengan mempertimbangkan saran perbaikan 

dari ahli, guru, dan orang tua. 

  



 

 

 

 

BAB IV 

PENGEMBANGAN BUKU PENGAYAAN CERITA ANAK  

BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KELUARGA 

 

4.1  Prototipe Buku Pengayaan Cerita Anak Berbasis Pendidikan Karakter 

dalam Lingkungan keluarga 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa, guru, dan orang tua maka data 

yang diperoleh dari penelitian tersebut menjadi acuan dan pertimbangan dalam 

penyusunan prototipe buku ini. Prototipe buku dipaparkan menggunakan teori 

anatomi buku, yang meliputi pendahuluan, isi, dan penyudah. 

4.1.2 Pendahuluan 

Pendahuluan meliputi bagian sampul, halaman judul, halaman hak cipta, 

kata pengantar, dan daftar isi. Sampul buku dibuat semenarik mungkin sesuai 

dengan angket kebutuhan yang telah disebar. Sampul dirancang dengan komposisi 

warna, gambar, dan tulisan yang ditata secara menarik. Variasi warna yang dipilih 

adalah warna-warna cerah dengan gambar kartun sebuah keluarga yang 

disesuaikan dengan judul buku, yaitu Wibi lan Kaluwargane. Sampul belakang 

buku Wibi lan Kaluwargane merupakan uraian yang dikemas untuk memberikan 

gambaran isi dari buku yang disusun peneliti. Lebih jelasnya sampul buku dapat 

dilihat pada gambar 4.1 berikut.     

 

 

 

 

 

 

 

       Wibi lan Kaluwargane 
 (Seri Pendidikan Karakter dalam Keluarga) 
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Kaluwarga iku punjere sakabehane 
perkara, kaluwarga uga bisa nemtuake wateke 
bocah. Minangka wong tuwa kang wigati marang 
anak, kudu ngerti apa kang dadi kesenengan lan 
kaluwihane anak. Nalika wis ngerti banjur wong 
tuwo bisa nemtuake kepriye anggone ndhidhik 
anak kanthi bener. Buku Wibi lan Kaluwargane 
bisa dadi salah sawijine cara kanggo mbentuk 
wateke bocah lan ndhidhik kanthi alus babagan 
nilai karakter lantaran crita. 

 

 
 

 

 

 

Gambar 4.1 Sampul Prototipe Buku 

 

Bagian pendahuluan yang lain adalah halaman judul dan halaman hak 

cipta. Halaman hak cipta berisi judul, penulis buku, editor, ilustrator, penerbit, dan 

tahun cetakan. Bagian pendahuluan selanjutnya adalah kata pengantar. Kata 

pengantar berisi ucapan terimakasih, kelebihan dan kekurangan buku. Daftar isi 

berisi struktur buku secara lengkap yang memberikan gambaran tentang isi buku 

secara umum. Bagian pendahuluan secara jelas dapat dilihat pada gambar 4.2, 

gambar 4.3, gambar 4.4, dan gambar 4.5 berikut. 

 

 

 

       

 

 

 

Gambar 4.2 Halaman Judul      Gambar 4.3 Halaman Hak Cipta 
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 Gambar 4.4 Daftar Isi             Gambar 4.5 Kata Pengantar 

 

4.1.3 Isi 

Sesuai dengan simpulan angket kebutuhan yang telas disebar, peneliti 

menyusun isi buku sebagai berikut. Buku ini menceritakan tentang seorang anak 

yang bernama Wibi dengan masalah-masalah yang dihadapinya ketika berada di 

rumah. Cerita berkisar tentang Wibi dan keluarganya. Isi cerita dalam buku Wibi 

lan Kaluwargane menggunakan bahasa Jawa ngoko dengan alasan agar anak 

mudah memahami, karena bahasa Jawa ngoko adalah bahasa yang sering 

digunakan oleh anak. Buku Wibi lan Kaluwargane berisi 10 cerita anak berbahasa 

Jawa yang masing-masing judulnya saling berkaitan. Hal tersebut bertujuan agar 

anak mudah memahami seluruh cerita dalam buku tersebut. Sepuluh cerita di 

dalam buku tersebut mengandung nilai-nilai karakter dalam lingkungan keluarga.  

Setiap cerita disisipi dengan nilai karakter. Nilai tersebut ditampilkan 

secara eksplisit di setiap akhir cerita. Contoh bentuk simpulan nilai karakter 

dengan gambaran sebagai berikut. 
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      Disiplin :  
Ora ngulinakake tumindak 
kang ora prayoga. 

 

 

  

Gambar 4.6 Sisipan Nilai Karakter 

 

Kesepuluh cerita tersebut diuraikan sebagai berikut. 

a) Akibate Melek Wengi 

Judul ini menceritakan tentang Wibi yang suka dengan sepak bola. Suatu 

hari dia ingin menyaksikan pertandingan bola live di tivi. Akan tetapi tayangan 

tersebut diputar pukul 02.00 dini hari. Wibi tidak pernah tidur larut malam, ibu 

selalu mengajarkan untuk disiplin waktu, termasuk waktu tidur. Namun Wibi tetap 

saja ingin bangun tengah malam untuk menonton bola. Dia pun menonton hingga 

larut malam. Paginya dia bangun kesiangan sampai tidak berangkat sekolah. Wibi 

menyesal dan berjanji tidak anak mengulanginya lagi. 

Cerita pada judul ini mengandung nilai karakter disiplin. Nilai tersebut 

ditunjukkan pada sikap Wibi yang ingin tidur larut malam, kemudian paginya 

bangun kesiangan. Anak yang tidak disiplin waktu akan merugi sendiri. 

 

 

 

 

Ilustrasi pada judul Akibate Melek Wengi sebagai berikut. 
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Gambar 4.7 Ilustrasi Judul 1 

b) Sinau Mempeng 

Judul ini menceritakan Wibi yang sedih karena mendapat nilai jelek dalam 

pelajaran IPA. Dia sempat sakit dan ketinggalan pelajaran. Ibu memberi nasihat 

kepada Wibi agar dia belajar sungguh-sungguh dan mengejar pelajaran yang 

tertinggal. Wibi pun termotivasi dan lebih banyak meluangkan waktu untuk 

belajar. Bukan hanya belajar sendirian di kamar, terkadang dia juga mengundang 

teman-temannya untuk belajar bersama di rumah. Akhirnya nilai Wibi pun naik. 

Wibi senang sekali karena usahanya belajar giat mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 

Cerita tersebut mengandung nilai kerja keras, nilai tersebut ditunjukkan 

dengan kesungguhan Wibi dalam belajar. 

Ilustrasi pada judul Sinau Mempeng sebagai berikut. 

 

 

 

 

c) PR Saka Ibu 

Judul ini menceritakan tentang Wibi yang jarang membersihkan kamar. 

Suatu hari dia melihat kamarnya penuh dengan sampah kertas, debu, serta hewan-

Gambar 4.8 Ilustrasi Judul 2 
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hewan yang tidak diinginkan, seperti semut, tikus, dan kecoa. Dia sangat tidak 

nyaman dengan keadaan kamarnya. Wibi pun sadar bahwa dirinya jarang 

membersihkan kamar. Ibu memberikan tugas kepada Wibi untuk membersihkan 

kamarnya. Wibi pun membersihkan kamar, dan akhirnya kamarnya telah rapi dan 

terbebas dari hewan-hewan yang tidak diinginkan. 

Cerita tersebut mengandung nilai peduli lingkungan. Nilai tersebut 

mengajarkan pada anak agar mau merawat dan memperhatikan lingkungan 

sekitar. 

Ilustrasi pada Judul PR saka Ibu sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Ilustrasi Judul 3 

d) Bukune Mbak Sekar 

Judul ini menceritakan Wibi yang sedang makan. Kemudian tidak sengaja 

dia menumpahkan air dalam gelas ke bukunya Mbak Sekar yang ada disebelah 

gelasnya. Wibi merasa takut kalau kakaknya marah akhirnya dia 

menyembunyikan buku tersebut di kamarnya. Mbak Sekar mencari buku itu 

kemana-mana tapi tika ketakutan. Biam teringat kata Bu guru, bahwa orang yang 

berbohong akan mendapat dosa dan celaka di kemudian hari. Akhirnya Wibi 
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mengaku dan menyerahkan buku tersebut kepada Mbak Sekar. Mbak Sekar pun 

memaafkan dan menghargai kejujuran Wibi. 

Cerita tersebut mengandung nilai karakter jujur. Kejujuran sangat penting 

ditanamkan sejak dini, karena akan menjadi sebuah kebiasaan ketika dewasa. 

Ilustrasi pada judul Bukune Mbak Sekar sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Ilustrasi Judul 4 

e) Nalika Bapak lan Ibu Tindak 

Judul ini menceritakan tentang Wibi dan Mbak Sekar yang ditinggal Bapak 

dan Ibu pergi menjenguk nenek yang sedang sakit. Mereka berdua mampu 

melakukan pekerjaan rumah tanpa bantuan Bapak dan Ibu. Mulai dari memasak 

sampai membersihkan rumah. Sorenya ketika Bapak dan Ibu pulang, rumah 

sudah bersih dan semua pekerjaan rumah sudah terselesaikan. 

Cerita tersebut mengandung nilai karakter mandiri. Nilai tersebut terletak 

pada kemampuan Wibi dan Mbak Sekar yang mampu mengerjakan pekerjaan 

rumah tanpa bantuan dari orang tua. 

 

Ilustrasi pada judul Nalika Bapak lan Ibu Tindak sebagai berikut. 
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Gambar 4.11 Ilustrasi Judul 5 

f) Dolanan Jawa 

Judul ini menceritkan ketika suatu ketika Wibi mendapatkan PR bahasa 

Jawa tentang dolanan Jawa. Setiap siswa disuruh mencari satu dolanan Jawa. 

Semua orang di rumah tidak bisa menjawab, Wibi bingung. Akhirnya ketika 

nenek Wibi datang kerumah, nenek menceritakan tentang Gobag Sodor kepada 

Wibi. Wibi senang karena telah mendapatkan ilmu dan ia dapat mengerjakan 

PRnya. 

Cerita di atas mengandung nilai karakter cinta tanah air. Permainan Jawa 

(dolanan Jawa) adalah salah satu kebudayaan yang harus dilestarikan. 

Melestarikan kebudayaan merupakan wujud dari cinta tanah air. 

Ilustrasi pada judul Sinau Basa Krama sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

g) Wayang Kerdhus 
Gambar 4.12 Ilustrasi Judul 6 
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Judul ini menceritakan Wibi yang ingin memiliki wayang-wayangan. 

Karena dia tidak tahu dimana orang yang menjual wayang, akhirnya Wibi 

membuat wayang-wayangan sendiri menggunakan bahan dasar kardus. Wibi 

mengumpulkan peralatan seperti kardus bekas, kertas karton, lem, benang, pensil, 

kayu kecil, serta gunting. Dia membuat wayang dengan tokoh Puntadewa. 

Akhirnya Wibi berhasil membuat wayang tanpa mengeluarkan uang yang banyak 

dan dia puas dengan hasil yang dia kerjakan. 

Cerita tersebut mengandung nilai karakter kreatif. Anak yang kreatif 

adalah anak yang mampu mengembangkan ide dari sesuatu yang sederhana 

menjadi luar biasa. 

Ilustrasi pada judul Wayang Kerdhus sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Ilustrasi Judul 7 

h) Senajan Prei Tetep Sinau 

Judul ini menceritakan ketika Wibi  libur sekolah. Dia kedatangan 

sepupunya yang bernama Bayu. Bayu mengajaknya bermain, mulai dari mobil-

mobilan, wayang, sampai sepak bola. Hampir sepanjang hari mereka bermain. 

Wibi merasa sudah terlalu lama bermain, akhirnya dia menolak untuk bermain 

lagi dan memilih untuk belajar, walaupun hanya sebentar. Wibi sadar bahwa 
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kewajiban seorang anak adalah belajar bukan bermain. Akhirnya Bayu pun ikut 

belajar bersama. 

Cerita tersebut mengandung nilai tanggung Jawab. Seorang anak 

hendaknya dikenalkan dengan tanggung jawabnya sejak dini. Tanggung jawab 

pada cerita ini terletak pada sikap bayu yang mau meluangkan waktu untuk 

belajar di saat liburan sekolah. 

Ilustrasi pada judul Senajan Peri Tetep Sinau sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Ilustrasi Judul 8 

i) Klambi kanggo Korban Rob 

Judul ini menceritakan ketika Wibi mengetahui bahwa dia memiliki 

banyak pakaian yang sudah tidak terpakai. Dia bingung pakaian tersebut mau 

diapakan. Wibi teringat korban banjir yang berada tidak jauh dari rumahnya. Dia 

pun berinisiatif untuk menyumbangkan baju-baju tersebut kepada korban banjir, 

begitu juga dengan Mbak Sekar. Akhirnya mereka berdua menyumbangkan 

beberapa kardus baju, Wibi dan Mbak Sekar senang bisa membantu sesama yang 

sedang tekena musibah. 
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Cerita di atas mengandung nilai peduli sosial, yang terletak pada keinginan 

Wibi dan Mbak Sekar untuk menyumbangkan baju-baju mereka yang sudah tidak 

dipakai. 

Ilustrasi pada judul Klambi kanggo Korban Rob sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Ilustrasi Judul 9 

j) Gawe Perpustakaan 

Judul ini menceritakan ketika Wibi memperoleh rengking satu. Ibu sudah 

berjanji akan membelikan apa saja yang Wibi inginkan. Karena Wibi anak yang 

suka membaca, dia pun meminta beberapa buku sebagai hadiahnya. Wibi bisa 

memperoleh rengking satu dengan belajar dan banyak membaca, sehingga tidak 

heran jika pengetahuannya sangat luas. Wibi bermaksud mengumpulkan buku-

bukunya sejak kelas satu. Dia ingin membuat perpustakaan, dengan memiliki 

perpustakaan sendiri dia bisa dengan puas membaca. 

Cerita tersebut mengandung nilai karakter gemar membaca. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan keberhasilan Wibi memperoleh rengking satu dengan rajin 

membeca, dan karena kecintaannya pada buku dia pun mulai mengoleksi dalam 

perpustakaan kecilnya. 
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Ilustrasi pada judul Gawe Perpustakaan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Ilustrasi Judul 10 

 

4.1.4 Penyudah 

Bagian penyudah meliputi identitas penulis buku, glosarium, dan 

uraian buku. Identitas penulis berisi nama, tempat tanggal lahir, riwayat 

pendidikan, dan foto. Bagian uraian buku berisi tentang manfaat buku. 

Bagian penyudah tidak menyertakan daftar pustaka, karena cerita yang ada 

di dalamnya adalah murni karangan penulis. Bagian penyudah secara jelas 

dapat dilihat pada gambar 4.8 dan gambar 4.9 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.17 Identitas Penulis    Gambar 4.18 Uraian Buku 
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Gambar 4.19 Glosarium 

  



 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat dikemukakan simpulan yang 

berkaitan dengan pengembangan buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa 

berbasis pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga. 

Prototipe yang disusun berdasarkan angket kebutuhan siswa, guru, dan 

orang tua dipaparkan menggunakan teori anatomi, yang meliputi pendahuluan, isi, 

dan penyudah. Pendahuluan meliputi bagian sampul, halaman judul, halaman hak 

cipta, kata pengantar, dan daftar isi. Sampul buku dibuat semenarik mungkin 

sesuai dengan angket kebutuhan yang telah disebar. Sampul dirancang dengan 

komposisi warna, gambar, dan tulisan yang ditata secara menarik. Variasi warna 

yang dipilih adalah warna-warna cerah dengan gambar kartun sebuah keluarga 

yang disesuaikan dengan judul buku, yaitu Wibi lan Kaluwargane. Sampul 

belakang buku Wibi lan Kaluwargane merupakan uraian yang dikemas untuk 

memberikan gambaran isi dari buku yang disusun peneliti. 

Bagian isi menceritakan tentang seorang anak yang bernama Wibi dengan 

masalah-masalah yang dihadapinya ketika berada di rumah. Cerita berkisar 

tentang Wibi dan keluarganya. Isi cerita dalam buku Wibi lan Kaluwargane 

menggunakan bahasa Jawa ngoko dengan alasan agar anak mudah memahami, 

karena bahasa Jawa ngoko adalah bahasa yang sering digunakan oleh anak. Buku 

Wibi lan Kaluwargane berisi 11 cerita anak berbahasa Jawa yang masing-masing 

judulnya saling berkaitan. Hal tersebut bertujuan agar anak mudah memahami 
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seluruh cerita dalam buku tersebut. Sebelas cerita di dalam buku tersebut 

mengandung nilai-nilai karakter dalam lingkungan keluarga.  

Bagian penyudah meliputi identitas penulis buku, glosarium, dan uraian 

buku. Identitas penulis berisi nama, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, dan 

foto. Bagian uraian buku berisi tentang manfaat buku. Bagian penyudah tidak 

menyertakan daftar pustaka, karena cerita yang ada di dalamnya adalah murni 

karangan penulis. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut. 

Pertama, guru dan orang tua hendaknya dapat memilih cerita anak yang 

akan dibaca oleh anak dengan cerita anak yang mengandung nilai-nilai karakter. 

Kedua, anak dapat membaca dan menerapkan nilai-nilai karakter tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga generasi mendatang dapat menjadi lebih 

baik. 

Ketiga, para pemerhati pendidikan hendaknya dapat mengadakan 

pengembangan buku pengayaan bahasa Jawa sehingga semakin banyak variasi 

buku bahasa Jawa yang beredar di masyarakat. 

Keempat, perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji efektivitas 

buku kumpulan cerita anak seri pendidikan karakter dalam keluarga. Pengujian 

yang lebih lanjut ini akan menghasilkan saran dan perbaikan yang dapat 

dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas produk agar lebih sempurna. 
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DATA OBSERVASI AWAL 

OBSERVASI BUKU BACAAN CERITA ANAK  

BERBAHASA JAWA BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER  

DALAM LINGKUNGAN KELUARGA 

No Aspek 
SD Islam 

Almadina 

SDN Petompon 

01 

SDN 

Sekaran 

02 

 Y T Y T Y T 

1. 
Ada/tidaknya buku kumpulan 

cerita anak. 
√  √  √  

2. 
Ada/tidaknya buku penunjang 

pembelajaran bahasa Jawa. 
√  √  √  

3. 
Ada/tidaknya buku kumpulan 

cerita anak berbahasa Jawa. 
 √  √  √ 

4. 

Ada/tidaknya buku kumpulan 

cerita anak berbahasa Jawa tentang 

keluarga. 

 √  √  √ 

5.  
Ada/tidaknya nilai karakter dalam 

buku tersebut. 
 √  √  √ 

6.  

Apakah buku bacaan yang 

ditemukan menggunakan bahasa 

Jawa ngoko? 

 √  √  √ 

7. Apakah buku bacaan cerita anak 

berhasa Jawa yang ditemukan 

diterbitkan lebih dari sepuluh tahun 

yang lalu? 

 √  √  √ 

8. Apakah buku bacaan cerita anak 

berbahasa Jawa yang ditemukan 

kondisinya masih bagus? 

 √  √  √ 

9.  Apakah buku bacaan yang 

ditemukan sudah disisipi gambar 

yang menarik? 

 √  √  √ 

10. Apakah buku tersebut termasuk 

buku yang diminati oleh anak? 
 √  √  √ 

Lampiran 1 
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OBSERVASI KONDISI BUKU BACAAN CERITA ANAK  

BERBAHASA JAWA BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER  

DALAM LINGKUNGAN KELUARGA 

Lokasi : Toko Buku Gramedia dan Toga Mas Semarang 

No Pertanyaan Gramedia 
Toga 

Mas 

 Y T Y T 

1. Apakah terdapat buku kumpulan cerita anak? √  √  

2. 
Apakah buku bacaan yang ditemukan 

mengandung nilai karakter? 
√  √  

3.  
Apakah ditemukan buku kumpulan cerita 

anak berbahasa Jawa? 
 √  √ 

4. 

Apakah buku bacaan cerita anak berbahasa 

Jawa yang ditemukan berisi tentang 

kehidupan keluarga? 

 √  √ 

5.  

Apakah bahasa yang digunakan dalam buku 

bacaan yang ditemukan menggunakan ragam 

bahasa ngoko? 

 √  √ 

6.  

Apakah buku bacaan cerita anak berhasa 

Jawa yang ditemukan diterbitkan lebih dari 

sepuluh tahun yang lalu? 

 √  √ 

7. Apakah buku tersebut termasuk buku yang 

diminati ? 
 √  √ 

8. Apakah buku bacaan yang ditemukan sudah 

disisipi gambar yang menarik? 
 √  √ 
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OBSERVASI KONDISI BUKU BACAAN CERITA ANAK  

BERBAHASA JAWA BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER  

DALAM LINGKUNGAN KELUARGA 

Lokasi : Perpustakaan Daerah Semarang 

No Aspek 
SD Islam 

Almadina 

SDN Petompon 

01 

SDN 

Sekaran 

02 

 Y T Y T Y T 

1. 
Ada/tidaknya buku kumpulan 

cerita anak. 
√  √  √  

2. 
Ada/tidaknya buku bacaan bahasa 

Jawa. 
√  √  √  

3. 
Ada/tidaknya buku kumpulan 

cerita anak berbahasa Jawa. 
 √  √  √ 

4. 

Ada/tidaknya buku kumpulan 

cerita anak berbahasa Jawa tentang 

keluarga. 

 √  √  √ 

5.  
Ada/tidaknya nilai karakter dalam 

buku tersebut. 
 √  √  √ 

6.  

Apakah buku bacaan yang 

ditemukan menggunakan bahasa 

Jawa ngoko? 

 √  √  √ 

7. Apakah buku bacaan cerita anak 

berhasa Jawa yang ditemukan 

diterbitkan lebih dari sepuluh tahun 

yang lalu? 

 √  √  √ 

8. Apakah buku bacaan cerita anak 

berbahasa Jawa yang ditemukan 

kondisinya masih bagus? 

 √  √  √ 

9.  Apakah buku bacaan yang 

ditemukan sudah disisipi gambar 

yang menarik? 

 √  √  √ 

10. Apakah buku tersebut termasuk 

buku yang diminati oleh anak? 
 √  √  √ 
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DATA ANALISIS KEBUTUHAN SISWA 

Aspek 
Jumlah 

Siswa 
Jawaban 

Intensitas 

Jawaban 

Senang tidaknya 

membaca cerita 
155 siswa 

Senang 147 

Tidak senang 8 

Bahasa yang 

digunakan dalam 

buku cerita yang 

dibaca 

155 siswa 

Bahasa 

Indonesia 
144 

Bahasa Inggris 5 

Lainnya 6 

Sumber 

mendapatkan cerita 
155 siswa 

Buku pelajaran 124 

Majalah 27 

Lainnya 4 

Sulit/tidaknya 

mendapatkan cerita 
155 siswa 

Sulit 96 

Tidak sulit 59 

Sering/tidaknya 

membaca buku 

cerita berbahasa 

Jawa 

155 siswa 

Sering 94 

Jarang 
61 

Aspek Jumlah Siswa Jawaban 
Intensitas 

Jawaban 

Jenis cerita 
155 siswa 

Cerita manusia 87 

Cerita binatang 73 

Lainnya 1 

Tema cerita 
155 siswa 

Kejujuran 131 

Kedisiplinan 109 

Lainnya 10 

Tokoh 
155 siswa 

Manusia 95 

Binatang 75 

Latar 
155 siswa 

Keluarga 84 

Sekolahan 73 

Lainnya 28 

Ilustrasi gambar 
155 siswa 

Iya 144 

Tidak 11 

Pewarnaan 
155 siswa 

Sesuai 

kebutuhan 
80 

Berwarna 

semua 
75 

Ukuran huruf 
155 siswa 

Besar 93 

Sedang  52 

Lampiran 2 
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Kecil 5 

Jenis huruf 
155 siswa 

Comic Sans 

MS 
46 

Kristen ITC 60 

Arial 43 

Candara 20 

Ukuran buku 
155 siswa 

Besar 47 

Sedang  103 

Kecil 5 

Bentuk buku 
155 siswa 

Landscape 61 

Portrait 95 

Bahasa 155 siswa 
Ngoko 109 

Krama 46 
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DATA ANALISIS KEBUTUHAN GURU 

 

Aspek Jumlah Guru Jawaban 
Intensitas 

Jawaban 

Bahasa dalam 

buku cerita yang 

sering ditemukan 

6 Guru Indonesia 6 

Inggris 0 

Lainnya 0 

Kesulitan dalam 

pembelajaran 

6 Guru Iya 6 

Tidak 0 

Buku bacaan yang 

pernah dibaca 

6 Guru Kerajaan 3 

Masyarakat 3 

Kualitas buku 

bacaan yang 

sudah ada 

6 Guru Sudah baik 0 

Belum baik 6 

Kebermanfaatan 

buku 

6 Guru Membantu 

pembelajara 
6 

Tidak 

membantu 
0 

Aspek 
Jumlah 

Guru 
Jawaban 

Intensitas 

Jawabah 

Ragam bahasa 

Jawa yang mudah 

dipahami anak 
6 Guru 

Jawa ngoko 4 

Jawa Krama 2 

Lainnya 
0 

Perlu/tidaknya 

disertai nilai 

karakter 
6 Guru 

Perlu 6 

Tidak 
0 

Judul a. Jumlah 

          b. Cara     

memberi 

judul 

6 Guru 

5 judul 1 

10 judul 5 

lainnya 0 

6 Guru 

Diambil dari 

salah satu judul 

cerita 

1 

Buat judul yang 

berbeda dengan 
5 

Lampiran 3 
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judul cerita 

Lainnya 0 

Letak ilustrasi 

gambar 6 Guru 

Disela-sela teks 2 

Saru halaman 

penuh 
4 

Lainnya 0 

Bentuk cerita 
6 Guru 

Naratif 2 

Dramatik 4 

Lainnya 
0 

Bentuk buku 
6 Guru 

Landscape 2 

Portrait 4 

Lainnya 0 

Rangkaian 

cerita 
6 Guru 

Cerita tiap judul 

saling berkaitan 
5 

Cerita tiap judul 

tidak saling 

berkaitan 

1 

Lainnya 0 
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DATA ANALISIS KEBUTUHAN ORANG TUA 

Aspek 
Jumlah  

Orang Tua 
Jawaban 

Intensitas 

Jawaban 

Buku kumpulan 

cerita anak yang 

pernah ditemui 3 Orang 

Berbahasa 

Indonesia 

3 

Berbahasa 

Inggris 

0 

Lainnya 0 

Pernah 

menemukan 

buku cerita 

anak  berbahasa 

Jawa  

3 Orang 

Pernah 0 

Tidak pernah 3 

Perlu/tidaknya 

buku kumpulan 

cerita anak 

berbahasa Jawa 

3 Orang 

Iya 3 

Tidak 0 

Aspek 
Jumlah 

Orang Tua 
Jawaban 

Intensitas 

Jawaban 

Ragam bahasa Jawa 

yang mudah 

dipahami anak 

3 Orang Jawa Ngoko 3 

Jawa Krama 0 

Lainnya 
0 

Rerlu/tidaknya 

disertai nilai karakter 

3 Orang Perlu 3 

Tidak 0 

Judul 

a. Jumlah Judul 

b. Cara 

pemberian 

judul buku 

3 Orang 5 Judul 1 

10 Judul 2 

Lainnya 0 

3 Orang Diambil dari 

salah satu 

judul 

cerita 

0 

Buat judul 

yang 

berbeda 

dengan 

sub judul 

cerita 

3 

lainnya 0 

Lampiran 4 
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Letak ilustrasi 

gambar 

3 Orang Disela-sela 

teks 

1 

Satu halaman 

penuh 

2 

lainnya 0 

Bentuk buku 3 Orang Landscape 0 

Portrait 3 

lainnya 0 



94 

 

 

 

DESKRIPSI PENILAIAN BUKU PENGAYAAN CERITA ANAK 

BERBAHASA JAWA BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER DALAM 

LINGKUNGNA KELUARGA 

Setelah menyusun prototipe buku pengayaan cerita anak berbahasa Jawa 

berbasis pendidikan  karakter dalam lingkungan keluarga, langkah selanjutnya 

adalah saran perbaikan terhadap prototipe buku pengayaan cerita anak berbahasa 

Jawa berbasis pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga. Saran perbaikan 

meliputi empat komponen, yaitu Isi, penyajian, bahasa, dan grafika. Berdasarkan 

penilaian dari dua dosen, satu perwakilah guru dan satu perwakilan orang tua, 

hanya didapatkan saran perbaikan pada komponen isi dan grafika. Saran-saran 

tersebut sebagai berikut. 

(1) Komponen Isi 

a. Judul pada buku kurang menarik, buat judul yang mudah diingat anak,   

b. Perlu adanya perbaikan tulisan pada cover belakang, dibuat agar pembaca 

lebih tertarik kepada buku, seperti ulasan tentang pentingnya peran 

keluarga bagi anak. 

c. Perbaiki beberapa kata yang kurang tepat dalam bacaan. 

(2) Komponen Grafika 

a. Ukuran huruf pada judul cerita dengan teks harus berbeda 

b. Gambar pada cerita pertama dengan judul Akibate Melek Wengi dibuat 

lebih mewakili isi cerita. 

 

 

  

 

Lampiran 5 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

           

   

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 
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