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ABSTRAK 

Nama   : Lutfia Emilia Ariani 

Nim        : 40400119018 

Judul Skripsi : Penerapan Storytelling dalam Upaya Meningkatkan Minat    

Baca di  SD Negeri Panciro 

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Storytelling dalam upaya 

meningkatkan minat baca di SD Negeri Panciro. Pokok permasalahan dalam 

skripsi ini adalah, bagaimana proses penerapan storytelling dalam upaya 

meningkatkan minat baca dan apa hambatan yang terjadi pada kegiatan 

storytelling. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapat pengetahuan mengenai 

upaya meningkatkan minat baca melalui penerapan storytelling serta mengetahui 

hambatan dalam proses kegiatan storytelling. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 

pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun 

sumber data penelitian ini dari kepala sekolah, guru, dan pustakawan SD Negeri 

Panciro. Sedangkan untuk analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa storytelling atau bercerita diterapkan di 

SD Negeri Panciro. Metode ini cukup efektif untuk upaya meningkatkan minat 

baca. Anak-anak tertarik dengan metode ini dan kembali membuka buku bacaan 

yang telah diceritakan. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

storytelling yaitu siswa yang kurang fokus atau membuat keributan dalam kelas, 

sehingga kelas kurang kondusif. Upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi 

hambatan yang terjadi adalah melakukan ice breaking atau yel-yel agar anak 

kembali fokus dan semangat, serta mengarahkan siswa untuk bercerita ke depan 

kelas. 

Implikasi penelitian ini yaitu dapat dijadikan bahan referensi dalam 

pengembangan minat baca, dapat dijadikan bahan evaluasi yaitu waktu yang 

cukup untuk penerapan storytelling, harus adanya kerja sama antara orang tua dan 

pihak sekolah dalam meningkatkan kelancaran membaca anak, serta 

diperlukannya setiap orang tua dan guru menjelaskan kepada anak akan 

pentingnya membaca sejak dini. 

 

Kata kunci: Storytelling, Minat Baca
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan zaman dan majunya teknologi seperti 

gadget/handphone dan internet yang menyebabkan banyak anak-anak lebih 

condong ke arah sana dibandingkan untuk belajar. Untuk belajar diidentikan 

dengan membaca. Membaca merupakan salah satu kemampuan dasar untuk 

memahami sebuah informasi atau pelajaran. 

Untuk memiliki kemampuan baca yang baik, anak-anak harus mempunyai 

minat baca yang baik pula. Sehingga anak-anak bisa membaca tanpa adanya rasa 

paksaan ketika minat baca sudah ada. Salah satu metode untuk menumbuhkan 

minat baca yaitu dengan metode storytelling atau bercerita. 

Storytelling adalah sebuah keterampilan yang dapat digunakan untuk 

berinteraksi dengan anak-anak. Storytelling adalah proses kreatif bagi anak dalam 

masa pertumbuhannya yang selalu melibatkan tidak hanya aspek akademik tetapi 

juga kepekaan, kehalusan pikiran, emosi, seni, fantasi, dan komponen imajinatif 

anak yang mengutamakan fungsi otak kiri dan kanan (Afsyanidar, 2007:2). 

Pada anak usia dini bercerita menjadi stimulatif yang efektif, karena pada 

usia inilah minat baca mulai tumbuh. Sehingga para pendidik harus memilih cara 

yang efektif yaitu storytelling.  

Membaca sangat sering diidentikan dengan perpustakaan. Perpustakaan 

merupakan gudang sarana informasi baik untuk pendidikan, penelitian, maupun 

kepentingan pribadi. Perpustakaan menjadi sarana pelestarian ilmu pengetahuan 
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dan informasi. Melalui perpustakaan manusia bisa bertukar informasi dan 

pengetahuan. Perpustakaan juga sangat penting dalam mewadahi pembinaan 

maupun pengembangan kegemaran minat baca pada masyarakat. Yang mana 

dalam kehidupan serba canggih dan serba cepat ini masyarakat membutuhkan 

informasi. Tanpa adanya informasi perkembangan masyarakat dapat terhambat 

atau tidak berkembang. Oleh karena itu, perpustakaan sebagai gudang informasi 

harus dikembangkan dengan baik. 

Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1, mendifinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

Perlu diketahui walaupun membaca sangat penting, nyatanya minat baca 

masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Kurangnya kesadaran masyarakat 

khususnya anak-anak akan pentingnya membaca.  Di era modern ini sudah banyak 

teknologi canggih dan berkembang sangat pesat, dengan semakin canggihnya 

tekonologi menyebabkan penurunan minat baca terutama pada anak. Anak 

cenderung lebih menyukai atau tertarik pada gadget, sehingga mereka malas 

membaca. Menurut UNESCO dalam artikel yang berjudul “Komunitas Baca 

Rumah Luwu Sebagai Inovasi Sosial Untuk Meningkatkan Minat Baca di 
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Kabupaten Luwu” oleh Rahmawati , menyebutkan bahwa Indonesia berada 

diposisi kedua dari bahwa soal literasi. Selain itu, minat baca maca Indonesia 

hanya 0,001% yang berarti dari 1000 orang hanya 1 yang rajin membaca 

(Rahmawati 2020: 2). 

Pada era modern ini informasi sangat mudah didapat dan dicerna oleh 

masyarakat, salah satunya dengan membaca. Membaca merupakan jembatan 

menuju informasi. Membaca juga suatu proses pemahaman atau penyerapan 

informasi atau isi isi yang terkandung dalam bacaan.  

Dengan membaca seseorang dapat merasakan hal baru atau suasana baru 

tanpa harus pergi kemana-mana.  Dalam pengembangan minat baca anak terdapat 

beberapa metode yang dapat dilakukan yaitu salah satunya adalah bercerita atau 

biasa juga disebut dengan storytelling. Storytelling berasal dari Bahasa Inggris, 

jika dilihat dari susunan katanya, memiliki dua kata yaitu story dan telling. Story 

artinya cerita dan telling artinya bercerita. Jadi storytelling adalah menceritakan 

sebuah cerita.  

Pada saat ini terdapat beberapa properti penunjang untuk storytelling,yaitu 

buku-buku cerita, dongeng, dan wayang. Menggunakan media buku untuk 

bercerita memberikan pengalaman yang menyenangkan dan tak biasa. Sebagian 

orang tidak menyadari bahwa dengan bercerita memberikan kesan menarik dan 

menyenangkan pada anak. Kebanyakan anak merasa terpaksa saat membaca, 

sehingga dengan menggunakan storytelling anak akan belajar membaca tanpa 

adanya rasa paksaan. 
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Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam menyampaikan 

storytelling untuk meningkatkan minat baca pada anak. Storytelling sambil 

bermain, storytelling sambil bernyanyi, storytelling sambil mendengarkan music 

ataupun storytelling dengan konsep teater. Dengan adanya konsep storytelling ini 

diharapkan anak menjadi lebih tertarik dan kreatif serta mendorong anak untuk 

membaca.   

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christina Yolanda 

dengan judul “ Pengaruh Pemberian Story Telling Terhadap Minat Kunjung Anak 

Ke Perpustakaan: Studi Kasus Pada Perpustakaan Komunitas Jendela 

Semarang”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Christina Yolanda menunjukkan 

bahwa kegiatan storytelling berpengaruh dalam menunjang minat kunjung anak di 

Perpustkaan Komunitas Jendela Semarang. Anak-anak menyukai kegiatan 

storytelling dan semakin sering berkunjung ke perpustakaan. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di SD Negeri Panciro 

terdapat kegiatan yang serupa yaitu bercerita sambil membaca. Kegiatan bercerita 

ini terdapat pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kaitan kegiatan ini dengan 

perpustakaan disana yaitu guru berharap dengan upaya kegiatan membaca sambil 

bercerita dapat meningkatkan minat anak-anak terhadap pentingnya membaca dan 

meningkatkan daya kunjung ke Perpustakaan. 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yakni, pada penelitian sebelumnya membahas tentang pengaruh storytelling 

terhadap minat kunjung perpustakaan. Sedangkan penelitian ini, lebih berfokus 

tentang penerapan dari storytelling terhadap minat baca di SD Negeri Panciro. 
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Selain itu alasan penulis mengangkat judul ini karena penulis melihat 

fenomena dilingkungan sekitar yaitu lingkungan tempat tinggal penulis yaitu 

kurangnya daya tarik anak dalam membaca. Selain itu pada mata kuliah 

kegemaran membaca, terdapat metode storytelling untuk meningkatkan minat 

baca.bagi pustakawan untuk mengajak anak-anak agar gemar membaca. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengangkat judul “Penerapan 

Storytelling Dalam Upaya Meningkatkan Minat Baca di SDN Panciro” 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang diatas penulis dapat menyimpulkan sebuah 

rumusan masalah: 

1.  Bagaimana penerapan storytelling dalam upaya meningkatkan minat baca 

di SD Negeri Panciro? 

2. Apakah hambatan dalam penerapan storytelling dalam upaya 

meningkatkan minat baca di SD Negeri Panciro? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah peran guru dalam 

penerapan  storytelling sebagai wadah untuk menarik anak dalam upaya 

meningkatkan minat baca serta melihat kendala yang dialami dalam 

pelaksanaan metode storytelling dalam upaya meningkatkan minat baca di 

SD Negeri Panciro. 

 

 



6 

 

 

 

 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis 

menganggap perlu menemukan definisi dari beberapa kata yang 

terkandung dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Kata penerapan, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan suatu cara 

atau metode. 

b. Storytelling adalah kegiatan aktif, bercerita secara terstruktur dan utuh. 

Maka dari kata storytelling kita peroleh kata story, yang berarti cerita 

atau kisah. Di masa dahulu kegiatan storytelling ditujukan untuk 

menghibur atau mengajarkan sesuatu kepada generasi muda. Dalam 

bentuk story atau cerita inti pengajaran menjadi lebih mudah diterima 

oleh segala usia. 

c. Minat baca merupakan suatu ketertarikan untuk dapat mengartikan 

atau menafsirkan media kata-kata dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya minat baca dapat 

mendorong seseorang untuk giat memperluas pengetahuannya. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa definisi operasional 

yang dimaksud adalah operasionalisasi penerapan storytelling dalam 

meningkatkan minat baca di SD Negeri Panciro. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud definisi dari 

penelitian ini yaitu penerapan yang berarti kegiatan melakukan sesuatu. Kemudian 
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storytelling yaitu kegiatan bercerita. Serta minat baca yaitu ketertarikan untuk 

membaca tanpa ada rasa paksaan. 

D. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari kesamaan dari kajian-kajian sebelumnya, maka pada 

bagian ini dijelaskan beberapa kajian pustaka yang memiliki relevasi dengan 

penelitian ini, antara lain ; 

1. Artikel dalam jurnal Mitra Atmajaya, 1(1), dengan judul “ Membangun 

Ketertarikan Membaca Pada Anak Melalui Storytelling” oleh Lany 

Hidajat (2017) yang membahas tentang cara membangun ketertarikan 

anak dalam bercerita untuk meningkatkan membaca menggunakan 

storytelling. Hasil dari penelitian ini anak dapat menyambungkan kata 

melalui gambar yang melambangkannya. 

2. Artikel dalam jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, 8(2), 

dengan judul “ Meningkatkan Kemampuan Membaca Melalui 

Storytelling Pada Anak di TK Islam Bina Empat Lima Pontianak” oleh 

Sri Astuti, Sri Lestari, Desni Yuniarni (2015). Artikel ini membahas 

tentang meningkatkan kemampuan anak membaca sambil bermain 

melalui storytelling. 

3. Artikel dalam Jurnal Ilmu Perpustakaan, 3(1), 22-34 dengan judul “ 

Pengaruh Pemberian Kegiatan Storytelling Terhadap Minat Kunjung 

Anak Ke Perpustakaan: Studi Kasus Pada Perpustakaan Komunitas 

Jendela Semarang” oleh Christina Yolanda (2014): Hasil penelitian ini 
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menunjukkan bahwa 71% anak dari Komunitas Jendela Semarang 

menyukai storytelling. 

4. Skripsi dengan judul “Peningkatan Minat Baca Melalui Story Telling 

Anak Kelompok B TK Al-Mutaqqin Surabaya” oleh Noer Hidayati 

(2012): Skripsi ini menggunakan metedologi penelitian kualitatif. Penulis 

menjelaskan tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami 

gambaran yang lengkap atas fenomena yang dikaji yaitu mengenai 

storytelling sebagai media untuk meningkatkan minat baca. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penerapan storytelling dalam upaya 

meningkatkan minat baca di SD Negero Panciro. 

b. Untuk mengetahui hambatan guru dalam penerapan kegiatan 

storytelling di SD Negeri Panciro. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Diharapkan penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa 

khususnya mahasiswa Ilmu Perpustakaan sebagai referensi untuk 

menambah pengetahuan tentang meningkatkan minat baca. 

b. Diharapkan dapat menambah pembahasan tentang storytelling dalam 

upaya meningkatkan minat baca. 

c. Dapat dijadikan masukan bagi perpustakaan untuk meningkatkan 

minat baca dengan menggunakan metode storytelling. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Storytelling  

       Storytelling memiliki dua kata yaitu story yang berarti bercerita dan telling 

berarti menceritakan. Menurut Kaufman (2003), storytelling adalah bentuk 

komunikasi tertua yang paling berpengaruh. Meskipun jika diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia berarti mendongeng, arti storytelling tidak sesederhana 

itu. Storytelling berarti meyakinkan secara emosional atau nilai-nilai yang ingin 

disampaikan. 

Storytelling merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengajar anak 

tanpa harus mengguruinya. Storytelling mempunyai banyak kegunaan didalam 

pendidikan utama anak. Storytelling menyiapkan suatu konsep kerangka 

konseptual untuk berpikir, yang menyebabkan anak dapat membentuk 

pengalaman menjadi keseluruhan yang dapat mereka pahami (Isbel, 2004).  

Menurut Simanjuntak (2008:79) mengatakan bahwa semua orang 

menyukai cerita yang baik, baik dia kaya atau miskin, berpangkat atau rakyat 

jelata, orang dewasa ataupun anak-anak, semuanya menyukai cerita. Cerita 

merupakan alat yang ampuh untuk menyampaikan pengajaran, pesan maupun 

teguran. Namun demikian, cerita tidak terlepas dari segi inteleknya karena cerita 

juga berfungsi untuk memberi informasi. Melalui cerita seseorang akan 

mempelajari hal-hal, situasi, dan tempat-tempat yang belum pernah dijumpai 

sebelumnya. 
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         Storytelling mempunyai kemampuan untuk menciptakan lingkungan 

belajar yang benar untuk siswa anak usia dini (Ahyani, 2010). Menurut Hamilton 

dan Weis (2005) juga menejelaskan bahwa storytelling merupakan proses 

membangun cerita dalam pikiran, ialah pada cara yang paling mendasar untuk 

membuat makna dan meliputi aspek pembelajaran. 

Menurut Miller dan Pennycuff (2008)  bahwa storytelling merupakan 

salah satu strategi mengajar yang penting karena mampu meningkatkan 

kemampuan seseorang untuk memahami berbagai hal. Seorang pencerita yang 

baik mampu untuk mengirimkan pendengarnya ke alam imajinasi mereka dengan 

menggunakan bahasa lisan dan teknik-teknik teatrikal. Kemampuan berimajinasi 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir reflektif yang memampukan seseorang 

untuk melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang yang beragam. 

Kemampuan reflektif sangat bermanfaat dalam proses belajar mengajar karena 

kemampuan ini membuat seseorang bisa menikmati proses belajar karena ia 

mampu untuk memahami dan mengapresiasi nilai-nilai yang ia dapat dalam 

proses belajar tersebut. 

Storytelling adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang 

perbuatan atau sesuatu kejadian dan disampaikan secara lisan dengan tujuan 

membagikan pengalaman kepada orang lain (Bachrin, 2005: 10). Mendongeng 

merupakan salah satu bentuk keterampilan lisan yang berarti bagian dari 

keterampilan membaca. Menurut psikolog Irma (2020) dalam webinar yang 

berjudul Dongeng dalam Perspektif Psikologi, bercerita kepada anak juga dapat 

melatih imajinasi dan focus anak. Kegiatan bercerita juga melibatkan interaksi dua 
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arah antara pembaca dan pendengar (anak). Saat bercerita, pembaca cerita dapat 

menjelaskan menggunakan property atau intonasi suara kepada pendengarnya, 

sehingga para pendengar secara tidak langsungmengembangkan imajinasi mereka 

secara bersamaan terhadap cerita yang disampaikan. 

Ada berbagai konsep storytelling yang dapat digunakan untuk mengajak 

anak membaca. Konsep storytelling dan bermain, storytelling sambil bermain 

musik, mengadakan festival storytelling dengan konsep pementasan teater dari 

anak untuk anak, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya konsep yang dapat 

diusung, storyteller atau pencerita dapat menampilkan cerita secara menarik dan 

kreatif sehingga siswa tidak merasa bosan (Bunanta, 2009: 5). Belajar sambil 

bermain adalah suatu hal yang tidak pernah lepas dari seorang anak, hal inilah 

yang harus diingat oleh pencerita. 

Storytelling juga diartikan sebagai mendongeng. Sejak zaman dahulu 

nenek moyang sudah mnceritakan atau mendongengkan tentang pengalaman 

hidupnya. Seperti cara mereka berpetualang mengarungi derasnya samudera dan 

lebatnya hutan rimba atau cara mereka bertahan hidup dahulu. Sehingga seiring 

dengan perkembangan zaman cerita ini diteruskan secara turun temurun dari 

generasi ke generasi hingga saat ini. 

Mendongeng adalah seni paling tua warisan leluhur yang perlu 

dilestarikan dan dikembangkan sebagai salah satu sarana positif guna mendukung 

kepentingan kepentingan social secara luas. Jauh sebelum munculnya peninggalan 

tertulis dan buku, manusia berkomunikasi dan merekan peristiwa-peristiwa dalam 

kehidupan mereka dengan bertutur secara turun-temurun. Tradisi lisan dahulu 
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sempat menjadi primadona dan andalan para orang tua, terutama ibu dan nenek 

dalam mengantar tidur anak dan cucu mereka (Agustina, 2008: 1). 

Mendongeng juga merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat 

produktif. Dengan demikian, mendongeng menjadi bagian dari keterampilan 

berbicara. Keterampilan mendongeng sangat penting dalam menumbuh- 

kembangkan keterampilan berbicara bukan hanya sebagai keterampilan 

berkomunikasi, melainkan juga sebagai seni. Dikatakan demikian karena 

mendongeng memerlukan kedua keterampilan berbicara tersebut (Fakhruddin, 

2003: 1). 

Kegiatan storytelling ini penting untuk dilakukan terutama dalam masa 

tumbuh kembang anak. Selain itu, mendongeng memiliki banyak manfaat bukan 

hanya bagi anak tetapi juga bagi orang yang mendongengkannya. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Smoklin dkk (1988) mereka menyebutkan 

bahwa mendongeng dengan media buku memiliki hubungan atau korelasi dengan 

prestasi anak disekolah sedangkan hasil penelitian. Menurut Anderson dkk (1985) 

menyatakan bahwa salah satu kegiatan yang terpenting dalam membangun 

pengetahuan anak untuk keterampilan mereka dalam membaca adalah dengan 

mendongeng dengan buku kepada anak-anak. Tidak jauh berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, menurut penelitian trealease tahun 1995 mendongeng 

dengan buku mempunyai keuntungan yang lebih dalam menciptakan kesenangan 

antara anak dengan buku (Howe, 2000: 5). 

Komisi Nasional Dewan Guru Bahasa Inggris sepakat bahwa definisi 

storytelling yang lengkap adalah definisi Geisler (1997) yang mendifinisikan 
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bahwa storytelling adalah kegiatan mendongeng. Storytelling merupakan kegiatan 

yang berkaitan dengan menceritakan sebuah cerita untuk satu atau lebih 

pendengar.       Dalam storytelling, storyteller bercerita dengan menggunakan 

kata-kata, permainan suara dan gerakan. Storyteller mengatur ritme suara untuk 

menimbulkan respon pendengar. Baik pendengar maupun storyteller, sebenarnya 

sedang menyusun rangkaian gambar cerita dalam pikiran yang berasal dari makna 

yang terkait melaluimkata-kata, gerak tubuh, dan suara dari storyteller. 

Pengalaman inilah dalam storytelling yang bisa memberi kesempatan kepada 

pendengar untuk mengekspresikan imiginasi dan ide kreatifnya. 

1. Jenis-jenis storytelling 

Dalam storytelling terdapat beberapa jenis dalam menyampaikannya, 

namun dalam hal ini Afsyanidar (2007: 85-89) menejelaskan storytelling dibagi 

dalam 3 jenis yaitu: 

a. Dongeng 

Dongeng merupakan cerita khayalan dan imajinasi yang tidak benar-benar 

terjadi. Dongeng berasal dari pemikiran seseorang yang kemudian diceritakan 

secara turun temurun. Biasanya kisah dongeng dapat membuat pendengarnya 

terhanyut ke dalam dunia fantasi, mereka seolah-olah berada pada posisi pemeran 

kisah. Namun, semua itu tergantung pada cara penyampaian pendongeng sehingga 

bisa membawa pendengar ikut merasakannya. Contoh dongeng seperti; 

Cinderella, Rapunzel, Putri Salju, dan sebagainya. 
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b. Cerita Rakyat (Legenda) 

Legenda atau cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan 

berkembang dalam masyarakat. Cerita ini terjadi pada masa lampau yang akhirnya 

menjadi ciri khas setiap bangsa. Cerita ini juga menunjukkan kultur budaya yang 

beraneka ragam mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh 

masing-masing bangsa. Kisah ini dipercaya adanya oleh masyarakat yang 

dibuktikan dengan adanya data ataupun peninggalan bersejarah. Misalnya saja 

legenda Banyuwangi, Tangkuban Perahu, Danau Toba, Candi Borobudur, Roro 

Jonggrang, Keong Mas, Sangkuriang, dan masih banyak yang lainnya 

c. Fabel 

Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang digambarkan dapat 

berbicara seperti manusia. Kisah dari binatang ini diperagakan seolah-olah mereka 

berada dalam kehidupan manusia. Ada yang berkepribadian baik, buruk, kurang 

baik, atau pun sedang. Konflik yang disajikan juga sangat erat kaitannya dengan 

yang dialami oleh manusia. Ceritanya pun singkat, padat dan jelas tanpa 

kerumitan yang hanya akan membuat pendengarnya bosan. Sehingga cerita fabel 

sangat luwes digunakan untuk menyindir perilaku manusia tanpa membuat 

manusia terganggu. Misalnya; Kisah Kancil dan Buaya, Cerita lebah dan Semut, 

Semut dan Kepompong, Buaya yang serakah, dan lain-lain 

2. Manfaat Storytelling 

Secara umum storytelling memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk 

anak-anak melainkan orang dewasa juga atau yang menceritakannya. Dari proses 

ini orang yang menceritakannya bisa menjadi ajang melatih kecakapan dan 
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menyampaikan informasi dengan baik sedangkan bagi anak proses storytelling 

menjadi wadah untuk informasi yang dapat dipetik. Menurut Kusmiadi (2008), 

manfaat dari kegiatan storytelling dapat digolongkan menjadi 2 yaitu: 

a. Manfaat untuk pencerita 

1) Mengembangkan daya pikir dan imajinasi anak 

2) Mengembangkan kemampuan bicara anak 

3) Mengembangkan daya sosialisasi anak 

4) Sebagai sarana komunikasis 

5) Media pembelajaran 

6) Mengembangkan daya ingat 

b. Manfaat untuk pendengar 

1) Mengembangkan fantasi, empati dan berbagai jenis perasaan 

2) Menumbuhkan minat baca 

3) Membangun kedekatan dan keharmonisan 

4) Media pembelajaran 

Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh melalui dongeng 

Asfandisyar (2007: 99), MacDonald (1995: 23), Musfiroh (2008:21) antara lain: 

1. Penanaman nilai-nilai 

Storytelling merupakan sarana untuk “mengatakan tanpa 

mengatakan” maksudnya storytelling dapat menjadi sarana untuk 

mendidik tanpa perlu menggurui. Pada saat mendengarkan dongeng, anak 

dapat menikmati cerita dongeng yang disampaikan sekaligus memahami 

nilai-nilai atau pesan yang terkandung dari cerita dongeng tersebut tanpa 
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perlu diberi tahu secara langsung atau mendikte. Pendongeng hanya perlu 

mendingengkan tanpa perlu menekankan atau membahas tersendiri 

mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dongeng tersebut. 

2. Mampu melatih daya konsentrasi 

Storytelling sebagai media informasi dan komunikasi yang digemari 

anak-anak, melatih kemampuan mereka dalam memusatkan perhatian 

untuk beberapa saat terhadap objek tertentu. Ketika seorang anak sedang 

asik mendengarkan dongeng, biasanya mereka tidak ingin diganggu. Hal 

ini menunjukkan bahwa anak sedang berkosentrasi mendengarkan 

dongeng. 

3. Mendongeng pada anak dapat mencintai buku dan meningkatkan 

minat baca 

Storytelling dengan media buku atau membacakan cerita kepada anak-

anak ternyata mampu mendorong anak untuk mencintai buku dan gemar 

membaca. Anak dapat berbicara dan mendengar sebelum ia belajar 

membaca. Tulisan merupakan system sekunder bahasa, yang pada awal 

membaca harus dihubungkan dengan baha/sa lisan. Oleh karena itu, 

pengembangan system bahasa yang baik sangat penting untuk 

mempersiapkan anak belajar membaca. Storytelling dapat menjadi contoh 

yang efektif bagi anak mengenai cara membaca. Storytelling dengan media 

buku dapat menjadi stimulasi yang efektif, karena pada saat itu minat baca 

anak mulai tumbuh. 
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3. Tahapan Storytelling 

Menurut Bunanta (2009: 37) menyebutkan ada tiga tahapan dalam 

storytelling, yaitu sebelum, proses, hingga selesainya storytelling. Maka untuk 

mengetahui lebih jelas berikut uraian langkah-langkah terseebut: 

1. Persiapan sebelum storytelling 

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memilih judul buku yang 

menarik dan mudah diingat. Studi linguistik membutikan bahwa judul 

mempunyai kontribusi terhadap memori cerita. Melalui judul, audience 

maupun pembaca akan memanfaatkan latar belakang pengetahuan untuk 

memproses isi cerita secara topdown. Hal itu digunakan untuk pemahaman 

unit bahasa yang lebih besar, dan haltersebut membantu pemahaman dan 

penyampaian cerita secara menyeluruh. Maka untuk menemukan judul 

yang menarik,pendongeng perlu melakukan kegiatan memilah dan 

memilih bahan cerita.  

Memilih cerita yang akan didongengkan, pendongeng dapat mulai 

mendongeng dengan cerita yang telah diketahui. Storytelling yang pernah 

didongengkan waktu kecil yang masih diingat dapat dipilih untuk mulai 

mendongeng kepada anak-anak, seperti Bawang Merah Bawang Putih, Si 

Kancil, maupun cerita legenda tanah air yang pernah didengar.Setelah 

memilih dan memahami cerita, hal yang juga tidak kalah penting adalah 

mendalami karakter tokoh-tokoh dalam cerita yang akan disampaikan. 

Karena kekuatan sebuah cerita antara lain terletak pada bagaimana 

karakter tersebut dimunculkan. 
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Semakin jelas pembawaan karakter tokoh, semakin mudah cerita 

tersebut dicerna. Agar dapat menampilkan karakter tokoh, pendongeng 

terlebih dahulu harus dapat menghayati sifat-sifat tokoh dan memahami 

relevansi antara nama dan sifat-sifat yang dimilikinya. Ketika 

memerankan tokoh-tokoh tersebut, pendongeng diharapkan mampu 

menghayati bagaimana perasaan,pikiran, dan emosi tokoh pada saat 

mendongeng. Dengan demikian ketika mendongengkannya tidak ragu-

ragu lagi karena sudah mengenal ceritanya, sifattokoh-tokohnya, tempat 

kejadiannya, serta pilihan kata yang digunakan dalammenyampaikan cerita 

dengan baik dan lancar. 

2. Saat storytelling berlangsung 

Saat terpenting dalam proses storytelling adalah pada tahap 

storytelling berlangsung. Saat akan memasuki sesi acara storytelling, 

pendongeng harus menunggu kondisi hingga audience siap untuk 

menyimak dongeng yang akan disampaikan. Jangan memulai storytelling 

jika audience masih belum siap. Acara storytelling dapat dimulai dengan 

menyapa terlebih dahulu audience, ataupun membuat sesuatu yang dapat 

menarik perhatian audience. Kemudian secara perlahan pendongeng dapat 

membawa audience memasuki cerita dongeng. Padasaat mendongeng ada 

beberapa faktor yang dapat menunjang berlangsungnya proses storytelling 

agar menjadi menarik untuk disimak antara lain: 
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a. Kontak mata 

Saat storytelling berlangsung, pendongeng harus melakukan 

kontak matadengan audience. Pandanglah audience dan diam sejenak. 

Dengan melakukan kontak mata audience akan merasa dirinya 

diperhatikan dan diajak untuk berinteraksi. Selain itu, dengan melakukan 

kontak mata kita dapat melihat apakah audience menyimak jalan cerita 

yang didongengkan. Dengan begitu, pendongeng dapat mengetahui reaksi 

dari audience 

b. Mimik wajah 

Pada waktu storytelling sedang berlangsung, mimik wajah 

pendongeng dapat menunjang hidup atau tidaknya sebuah cerita yang 

disampaikan. Pendongeng harus dapat mengekspresikan wajahnya sesuai 

dengan situasi yang didongengkan. Untuk menampilkan mimik wajah 

yang mengambarkan perasaan tokoh tidaklah mudah untuk dilakukan. 

c. Gerak tubuh 

Gerak tubuh pendongeng waktu proses storytelling berjalan dapat 

turutpula mendukung menggambarkan jalan cerita yang lebih menarik. 

Cerita yang didongengkan akan terasa berbeda jika pendongeng 

melakukan gerakan-gerakan yang merefleksikan apa yang dilakukan 

tokoh-tokoh yang 

didongengkannya. Lain halnya, jika pendongeng hanya mendongengkan 

dengan posisi yang statis dariawal hingga akhir. Dongeng akan terasa 
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membosankan, dan akhirnya audiencetidak antusias lagi mendengarkan 

dongeng. 

d.  Suara 

Tidak rendahnya suara yang diperdengarkan dapat digunakan 

pendongeng untuk membawa audience merasakan situasi dari cerita yang 

didongengkan. Pendongeng biasanya akan meninggikan intonasi suaranya 

untuk merefleksikan cerita yang mulai memasuki tahap yang 

menegangkan. Kemudian kembali menurunkan ke posisi datar saat cerita 

kembali pada situasi semula.Selain itu, pendongeng profesional biasanya 

mampu menirukan suara-suara dari karakter tokoh yang didongengkan. 

Misalnya suara ayam, suara pintu yang terbuka. 

e. Kecepatan 

Pendongeng harus dapat menjaga kecepatan atau tempo pada saat 

storytelling. Jaga agar kecepatan dalam berbicara selalu ada dalam tempo 

yang sama. Jangan terlalu cepat yang dapat membuat anak-anak menjadi 

bingung ataupun terlalu lambat sehingga menyebabkan anak-anak menjadi 

bosan. 

f. Alat Peraga 

Untuk menarik minat anak-anak dalam proses storytelling, perlu 

adanya alat peraga seperti misalnya boneka kecil yang dipakai di tangan 

untuk mewakili tokoh yang sedang menjadi materi dongeng. Selain 

boneka, dapat juga dengan cara memakai kostum-kostum hewan yang 
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lucu, intinya membuat anak merasa ingin tahu dengan materi dongeng 

yang akan disajikan. 

Ketika proses storytelling sudah selesai dilaksanakan, tibalah saatnya bagi 

pendongeng untuk mengevaluasi cerita. Maksudnya, pendongeng menanyakan 

kepada audience tentang inti cerita yang telah disampaikan dan nilainilai yang 

dapat diambil. Melalui cerita tersebut, kita dapat belajar tentang apasaja. Setelah 

itu pendongeng dapat mengajak audience untuk gemar membaca dan 

merekomendasikan buku-buku bacaan yang sesuai dengan tema yang tadi sudah 

didongengkan atau merekomendasikan buku-buku dengan tema lain yang isinya 

menarik, sarat dengan nilai-nilai positif, dan sesuai dengan usia dan 

perkembangan psikologis anak-anak. 

Menurut Geisler (1997) menyebutkan ada tiga tahapan dalam storytelling, 

yaitu persiapan sebelum acara storytelling dimulai, saat proses storytelling 

berlangsung, hingga kegiatan storytelling selesai. Maka untuk mengetahui lebih 

jelas berikut ini uraian langkah-langkah tersebut: 

a. Kegiatan Pembuka  

Pada awal kegiatan, storyteller akan menarik fokus anak-anak dengan 

sebuah permainan konsentrasi, sehingga tercipta sebuah kontak dua arah antara 

storyteller dan audience, hal ini karena Geisler mensyaratkan adanya kontak mata 

antara storyteller dan audience. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti yaitu storytelling. Storyteller 

akan membawakan cerita dengan memperhatikan kata-kata, gesture tubuh, dan 
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permainan suara sehingga menampilkan gambaran visual dalam alam pikir anak- 

anak sebagai audience. Cerita yang akan diberikan adalah satu judul cerita yang 

akan diberikan selama satu hari. Intensitas pemberian cerita sebanyak satu kali 

dan satu hari dikaitkan dengan pengalaman yang telah dilalui oleh guru pada 

sekolah tersebut bahwasanya anak dapat mengingat satu materi atau tema 

pelajaran saja membutuhkan 4 sampai 6 kali pertemuan. Oleh karena itu, 

pemberian cerita sebanyak satu kali dan satu hari adalah untuk menghindari 

pengaruh selain treatment storytelling, karena perkembangan anak di usia tersebut 

sangat cepat. 

c. Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup adalah memberikan kesempatan kepada audience untuk 

mengungkapkan pendapatnya secara lisan mengenai cerita yang sudah 

didengarkan, lalu memberikan kesempatan pula untuk menunjukkannya secara 

visual di kertas bergambar yang telah dipersiapkan. Kegiatan ini sebagai 

operasional dari aspek yang ada di dalam teori storytelling dari Geisler yaitu 

memberikan pengalaman yang bermakna setelah mendengarkan storytelling. 

4. Tantangan dalam storytelling 

Adapun tantangan atau kendala dalam menjalankan metode storytelling 

dalam meningkatkan minat baca, yaitu: 

a. Kurangnya SDM, tenaga storyteller atau pelaku dongeng yang 

kurang menguasai teknik dari bercerita sehingga terkesan 

membosankan 



23 

 

 

 

 

b. Masih minimnya fasilitas atau property pendukung yang tersedia 

terutama di sekolah-sekolah seperti buku cerita yang menyebabkan 

kurang maksimalnya ketertarikan anak dalam mendengarkan atau 

bercerita kembali. 

c. Kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai manfaat 

mendongeng atau bercerita dalam perkembangan minat baca anak. 

Padahal dengan bercerita anak-anak dilatih untuk focus dan 

menyimak dengan baik. 

B. Minat Baca 

Menurut Slameto (2003:57) menjelaskan bahwa minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Lebih lanjut Slameto mengemukakan bahwa suatu minat dapat 

diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih 

menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula dimanifestasiakan melalui 

partisipasi dalam satu aktivitas. Siswa yang memiliki minat terhadap subjek 

tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek 

tersebut. 

Sedangkan menurut Dalman (2014: 5) menyatakan “Baca merupakan 

suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai 

informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses 

berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Sehingga pengertian minat baca 

adalah munculnya perasaan senang atau ketertarikan kuat yang mendorong 

individu untuk melakukan kegiatan membaca sehingga ia melakukannya atas 
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kemauan sendiri untuk mendapatkan informasi. Kemudian ada upaya untuk 

melakukan kegiatan ini secara berulang.   

Seorang pembaca dengan pemahaman bacaan yang kuat akan lebih kritis. 

Salah satu dari empat keterampilan berbahasa adalah membaca. Pemahaman dan 

mencerna informasi adalah keterampilan yang diasah dengan membaca. 

Memahami isi bacaan yang berupaya mengumpulkan pengetahuan atau 

memberikan hiburan membutuhkan penglihatan dan tanggapan. Anak yang 

senang membaca akan memiliki pemahaman bahasa yang lebih kuat. Mereka akan 

berkomunikasi dengan lebih jelas dan memahami konsep yang sulit saat menulis 

dan berbicara (Leonhardt, 1997:27).  

Menurut Nurhadi (2016: 2) “Membaca adalah proses pengolahan bacaan 

secara kritis-kreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman 

menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, 

nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu.”  Ana Widyastuti (2017:2) “Membaca 

merupakan kegiatan yang melibatkan unsur auditif (pendengaran) dan visual 

(pengamatan). Kemampuan membaca dimulai ketika anak senang mengeksplorasi 

buku dengan cara memegang atau membolak-balik buku bahasa merupakan alat 

komunikasi utama anak mengungkapkan keinginan maupun kebutuhannya. 

Menurut Nurhadi dalam Dalman (2014:13) ada beragam tujuan 

membaca, yaitu : 

1. Memahami secara detail dan menyeluruh isi bacaan. 

2. Menangkap ide pokok/gagasan utama buku secara cepat. 

3. Mendapatkan informasi tentang sesuatu. 



25 

 

 

 

 

4. Mengenali makna kata-kata sulit. 

5. Ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia. 

6. Ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di masyarakat sekitar. 

7. Ingin memperoleh kenikmatan dari karya fiksi. 

8. Ingin memperoleh informasi tentang lowongan kerja. 

9. Ingin mencari barang-barang atau produk yang cocok untuk dibeli. 

10. Ingin menilai kebenaran gagasan pengarang/penulis. 

11. Ingin mendapatkan alat tertentu. 

12. Ingin mendapatkan keterangan tentang pendapat seseorang (ahli) atau    

keterangan tentang defenisi suatu istilah. 

Minat baca bukanlah sesuatu yang lahir begitu saja pada diri seseorang, 

akan tetapi, minat baca harus dipupuk dan dibina semenjak dini. Menurut 

Sinambela Sandjaja (2005: 8) mengartikan minat membaca adalah sikap positif 

dan adanya rasa keterikatan dalam diri anak terhadap aktivitas membaca dan 

tertarik terhadap buku bacaan. Aspek minat membaca meliputi kesenangan 

membaca, frekuensi membaca dan kesadaran akan manfaat membaca, sedangkan 

menurut Kamah (2002: 5) menyatakan, bahwa minat baca berarti adanya 

perhatian atau kesukaan (kecenderungan hati) untuk membaca. 

Dalam buku Pembinaan Minat Baca, Mudjito (2001) menjelaskan 

beberapa fungsi dari pembinaan minat baca, antara lain: 

a. Sebagai sumber untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan minat baca. 

b. Sebagai pedoman atau acuan terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan dalam pembinaan minat baca. 
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c. Sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan pembinaan minat baca. 

d. Membuat pemahaman bagi anak bahwa membaca itu menyenangkan 

dan begitu penting untuk kehidupan serta masa depannya. 

Minat membaca merupakan kemampuan seseorang berkomunikasi 

dengan diri sendiri untuk menangkap makna yang terkandung dalam tulisan 

sehingga memberikan pengalaman emosi yang didapat akibat dari bentuk 

perhatian yang mendalam terhadap makna bacaan. Minat membaca adalah sumber 

motivasi kuat bagi seseorang untuk menganalisa dan mengingat serta 

mengevaluasi bacaan yang telah dibacanya, yang merupakan pengalaman belajar 

menggembirakan dan akan mempengaruhi bentuk serta intensitas seseorang dalam 

menentukan cita-citanya kelak di masa yang akan datang. Hal tersebut juga adalah 

bagian dari proses pengembangan diri yang harus senantiasa diasah sebab minat 

membaca tidak diperoleh dari lahir. Minat membaca juga dapat dijelaskan sebagai 

sebuah motivasi intrinsik untuk menyalurkan ide dan gagasan atau transmisi 

pemikiran yang berpengaruh positif untuk menambah proses pengayaan pribadi, 

mengembangkan intelektualitas, membantu mengerti permasalahan orang lain, 

dan mengembangkan konsep diri sebagai sebuah proses pembelajaran yang dapat 

dilakukan dalam jangka waktu yang lama. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan membaca dapat menjadikan seseorang 

cerdas, kritis, mengembangkan ilmu yang dimiliki sehingga dapat menjadi 

manfaat bagi dirinya. 

Dalam buku 99 Cara Menjadikan Anak Anda Keranjingan Membaca, 

yang ditulis oleh Mary Leonhardt (2000), dijelaskan alasan utama mengapa kita 
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harus menumbuhkan minat baca anak. Menurutnya, dengan menumbuhkan minat 

baca, anak akan memperoleh banyak manfaat dan kebaikan, antara lain: 

a. Anak-anak yang gemar membaca akan mampu untuk membaca dengan 

baik 

b. Anak-anak yang gemar membaca akan mempunyai kemampuan bahasa 

yang tinggi. Mereka dapat berbicara, menulis dengan lebih baik. 

c. Dengan membaca, anak mendapatkan wawasan yang lebih luas dan 

beragam, sehingga membuatnya lebih mudah untuk belajar tentang segala 

hal. 

d. Anak-anak yang gemar membaca akan mempunyai keterampilan bahasa, 

sehingga menjadi unggul dalam setiap pelajaran yang memerlukan banyak 

membaca. Mereka adalah anak yang senantiasa unggul di kelas. 

e. Kegemaran membaca dapat membuat anak mempunyai perspektif yang 

beragam  dan terus berkembang. 

f. Membaca dapat membantu anak untuk memiliki rasa kasih sayang,  karena 

dengan membaca anak akan ikut merasakan apa yang dirasakan dan 

dialami oleh tokoh dalam buku yang dibacanya tersebut. 

g. Dengan membaca, anak dihadapkan pada suatu dunia yang penuh 

kesempatan dan kemungkinan,sehingga anak dapat memimpikan apapun 

dengan imajinasinya. 

h. Anak yang gemar membaca akan mampu mengembangkan pola berpikir 

kreatif dalam dirinya. 
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i. Kecintaan membaca adalah salah satu kebahagiaan utama dalam hidup. 

Sebab, tanpa membaca, hidup akan terasa gelap dan membosankan 

          Mengingat banyaknya manfaat dari membaca, maka seharusnya dilakukan 

upaya untuk meningkatkan minat baca. 

C. Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan merupakan wadah yang tepat sebagai tempat berkumpulnya 

masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan bahan bacaan mereka, 

sehingga perpustakaan merupakan tempat strategis yang menyediakan bahan 

pustaka yang digunakan sebagai sarana belajar mandiri (Supriyanto, 2006: 143). 

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah, guna 

menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal tingkat 

sekolah, baik dasar maupun sekolah menengah, baik sekolah umum maupun 

sekolah lanjutan (Supriyadi 1982). Dengan adanya fasilitas yang disediakan dan 

memenuhi di perpustakaan sekolah memudahkan pengguna memaksimalkan 

fungsi dari perpustakaan tersebut. 

            Dalam SK Mendikbud No. 0103/0/1981, perpustakaan sekolah juga 

memiliki fungsi sebagai berikut. 

a. Perpustakaan sekolah sebagai pusat kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti yang tercantum pada 

kurikulum sekolah. 

b. Perpustakaan sekolah sebagai tempat atau pusat penelitian 

sederhana yang memungkinkan para siswanya mampu 

mengembangkan kreativitas dan juga imajinasinya. 
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c. Perpustakaan sekolah juga menjadi pusat untuk membaca berbagai 

buku yang bersifat rekreatif dan juga mengisi waktu luang dengans 

berbagai buku-buku hiburan. 

           Wijayanti (2010) juga mengungkap beberapa fungsi perpustakaan sekolah 

sebagai berikut. 

1. Perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar mengajar, yaitu membantu 

program pendidikan dan juga pengajaran sesuai dengan tujuan yang 

terdapat di dalam kurikulum dan mengembangkan kemampuan siswa 

menggunakan sumber informasi. Sementara itu bagi guru, perpustakaan 

sekolah menjadi tempat untuk membantu dalam memperluas pengetahuan 

dan materi. 

2. Perpustakaan sekolah juga dapat mengembangkan minat dan juga budaya 

membaca yang menuju kebiasaan belajar mandiri. 

3. Perpustakaan sekolah membantu siswa dalam mengembangkan bakat, 

minat, dan kegemarannya. 

4. Perpustakaan siswa membantu siswa memperjelas dan memperluas 

pengetahuannya pada setiap bidang studi. Sehingga perpustakaan bisa 

dijadikan laboratorium yang sesuai dengan tujuan di dalam kurikulum 

pendidikan. 

5. Perpustakaan sekolah mampu memperluas kesempatan belajar bagi siswa. 

6. Perpustakaan sekolah sebagai tempat untuk mendapatkan bahan rekreasi 

sehat melalui buku-buku bacaan yang sesuai dengan umur dan juga 

kebutuhan siswa. 
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7. Perpustakaan sekolah menjadi wadah untuk mencari informasi dari 

berbagai buku dan juga mengasah kemahiran siswa untuk mencari 

informasi di perpustakaan yang kemudian akan membantunya belajar 

secara mandiri dan membuat siswa lancar mengikuti pelajaran di kelas. 

        Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi 

yang ada, perpustakaan yang dulu hanya dikenal sebagai tempat membaca dan 

meminjam buku kini semakin berkembang fungsinya. Sebagai contohnya, kini 

pada perpustakaan Paud Rusunawa Makassar mulai menggiatkan kegiatan 

storytelling untuk meningkatkan minat baca anak usia dini. 

        Kegiatan ini tidak hanya memberikan cerita anak di perpustakaan saja 

atau sekedar menarik anak untuk bercerita, tetapi sambil memberi manfaat seperti 

storytelling dengan tema pentingnya gosok gigi. Selain itu, kegiatan ini bertujuan 

untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru dan pustakawan tentang cara 

storytelling yang baik dan benar. 

D. Integrasi Keislaman 

Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan judul yang diteliti, dan bisa 

digunakan untuk menggambarkan pentingnya pembahasan dalam penilitian ini. 

Allah mengisahkan berbagai macam kisah dalam Al Qur’an, diantaranya 

kisah para Nabi dan Rasul. Allah sebutkan kisah-kisah dan cerita-cerita sebagai 

bentuk pelajaran bagi manusia. Allah ta’ala berfirman dalam QS. Yusuf/111:  

 ٌْ َْقَ الَّذِ َْثاً َُّفْتزَٰي وَلٰكِيْ تصَْدِ وُلًِ الِّْلَْباَبِِۗ هَا كَاىَ حَدِ ٍْ قصََصِهِنْ عِبْزَةٌ لِِّّ لقَدَْ كَاىَ فِ

ُْيَ ََدََْ  َُّؤْهٌِىُْىَ بَ رَحْوَتً لِّقىَْمٍ  هدًُي وَّ ءٍ وَّ ٍْ ُْلَ كُلِّ شَ  ١١١ ࣖهِ وَتفَْصِ
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Terjemahnya: 

 “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran 

bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Qur’an itu bukanlah 

cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang 

sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk 

dan rahmat bagi kaum yang beriman.” (Kementrian Agama RI) 

 

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menurunkan kisah-kisah atau 

cerita untuk dijadikan pembelajaran bagi orang yang berakal. Kaitan dengan 

storytelling atau bercerita adalah di dalam surah Yusuf, Allah menjelaskan bahwa Allah 

menurunkan cerita di Al-Qur’an untuk menjelaskan segala sesuatu, sama halnya 

dengan bercerita untuk mendapatkan informasi atau sesuatu. Membaca merupakan 

sebuah kemampuan dasar yang penting. Dengan membaca manusia bisa mengetahui 

ilmu pengetahuan maupun melatih kemampuan intelektual seseorang. Salah satu ayat 

Al Qur’an yang menjelaskan tentang membaca yaitu pada QS. Al-Alaq/96 ayat 1-5:  

ٌْ خَلقَََۚ  ًْسَاىَ هِيْ عَلقٍََۚ  ١اقِْزَأْ باِسْنِ رَبِّكَ الَّذِ ٌْ  ٣اقِْزَأْ وَرَبُّكَ الِّْكَْزَمُُۙ  ٢خَلقََ الِِّْ الَّذِ

ًْسَاىَ هَا لنَْ َعَْلنَِْۗ  ٤عَلَّنَ باِلْقلَنَُِۙ   ٥عَلَّنَ الِِّْ

Terjemahnya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmu Yang 

Mahamulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Kementrian Agama RI) 

 

Ayat diatas berisi tentang perintah Allah kepada manusia agar senantiasa 

membaca. Dengan membaca manusia akan banyak mendapatkan ilmu pengetahuan 

yang bermanfaat dan yang tidak dia ketahuinya. Menurut Kadar M. Yusuf  (2013) 

dalam tafsir tabawi. Pesan-pesan Al-Qur’an tentang pendidikan, ada dua pesan 
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utama yang terkait perintah membaca yaitu, perintah mencari penegetahuan untuk 

kebaikan dan kesehjateraan manusia di bumi (dunia) dan, perintah mencari 

pengetahuan untuk memperkuat aqidah dan keimanan seseorang untuk kebaikan 

di akhirat. 

Dengan penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa islam sangat menegaskan 

atau menekankan kepada manusia tentang pentingnya membaca. Sebagai kemampuan 

dasar sebaiknya kita senantiasa mengajarkan kepada banyak orang dan memberitahu 

akan pentingnya membaca. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif 

kualitatif. Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif 

adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan 

atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Penelitian ini dapat diartikan 

sebagai penelitian yang menjelaskan perilaku, sikap, persepsi ataupun tindakan suatu 

objek terhadap fenomena yang dialami. Dalam hal ini adalah peran storytelling dalam 

meningkatkan minat baca pada anak. 

Menurut Moleong (2005:4) pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan 

penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata- kata, gambar-gambar dan 

bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi 

lainnya. 

Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena masalah dalam penelitian 

ini bertujuan untuk memperjelas lebih dalam melalui wawancara dan observasi 

secara langsung melalui informan mengenai peran storytelling terhadap minat 

baca. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan penulis sebagai tempat penelitian yaitu di SD 

Negeri Panciro, Jln Panciro Barombong, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Provinsi. 

Sulawesi Selatan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung selama 1 Juni – 30 Juni 2023. Namun sebelum 

melakukan penelitian ini peneliti juga sudah melakukan observasi dahulu. 

C. Data dan Sumber Data 

 Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang 

langsung memberikandata kepada pengumpul data. Data dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang 

didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen.  
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D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi. adapun beberapa pengertian teknik pengumpulan data 

menurut para ahli yaitu: 

Menurut Ridwan (2010:51) Metode pengumpulan data ialah teknik atau 

cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.  

Menurut Aan Komariah dan Djaman Satori (2011:103) Pengumpulan data 

dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang 

diperlukan. 

Menurut Sugiyono (2013), Arti teknik pengumpulan data adalah langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. 

Adapun tahap pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Wawancara,  Menurut Bungi (2013, 133) wawancara merupakan 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang 

yang diwawancara. Bungi berpendapat bahwa wawancara dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat interview guide atau pedoman 

wawancara ataupun tidak. 

b. Observasi, merupakan suatu pengamatan menunjukkan sebuah studi 

atau pembelajaran yang dilaksanakan dengan sengaja, terarah, 

berurutan, dan sesuai tujuan yang hendak dicapai pada suatu 

pengamatan yang dicatat segala kejadian dan fenomenanya yang 
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disebut dengan hasil observasi, yang dijelaskan dengan rinci, teliti, 

tepat, akurat, bermanfaat dan objektif sesuai dengan pengamatan yang 

dilakukan (Heru:2006). 

c. Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah 

suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi 

dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Insturmen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik 

(Tersiana, 2018:86). Instrumen yang digunakan peneliti adalah pedoman 

observasi dan pedoman wawancara. 

1. Pedoman observasi, merupakan proses pemeriksaan dokumen dapat 

memberi informasi secara tepat dan akurat, maka diperlukan pedoman atau 

panduan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek yang perlu 

dilakukan secara sistematis (Sedarmayanti, 2011:92). Pedoman observasi 

dilakukan langsung ke lapangan dengan melihat dan mengamati secara 

langsung. 

2. Pedoman wawancara, dalam bentuk wawancara ini, pedoman wawancara 

ditulis secara rinci, lengkap dengan set pertanyaan dan penjabaran dalam 

kalimat. Peneliti diharapkan dapat melaksakan wawancara sesuai sekuensi 

yang tercantum, serta menanyakan dengan cara yang sama pada 

responden-responden yang berbeda (Poerwandari, 2007). 
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Fokus Penelitian Indikator 

Penerapan Storytelling Metode 

Bercerita 

Hambatan Minat anak 

Waktu 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah 

pengelolaan dan analisis data. Menurut Sugiyono (2013: 335), yang dimaksud 

dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Menurut Afrizal (2014: 176) mengemukakan bahwa analisis data dalam 

penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama 

penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada 

tahap penulisan proposal. 

Miles dan Huberman (2014) menyatakan bahwa untuk bisa menentukan 

kebermaknaan data atau informasi ini diperlukan pengertian mendalam. Adapun 

prosesnya sebagai berikut: 
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1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok. 

Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas,dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan 

elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek 

tertentu. 

Untuk memperoleh informasi yang jelas maka dilakukan reduksi data, 

reduksi data dilakukan dengan menggunakan cara pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan tranformasi data yang diperoleh dari wawancara, 

observasi dan catatan lapangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi yang jelas dari data tersebut, sehingga peneliti dapat 

membuat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang 

telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, pengambilan kesimpulan 
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dilakukan secara bertahap. Setelah melalui dua tahap sebelumnya, data 

disimpulkan atau diverifikasi secara menyeluruh dan dilakukan secara tersusun 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. 

Dalam penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif, yaitu untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil 

penelitian, yaitu dengan metode deduktif dan induktif. 

Metode deduktif secara sederhana dapat dikatakan “pemikiran yang 

berpangkal dari hal yang bersifat umum diterapkan atau diarahkan kepada hal 

yang 

bersifat khusus”. Pola pikir deduktif merupakan salah satu tujuan yang besifat 

formal dan memberi tekanan pada penataan nalar (Rochmad, 2007:114). 

Metode induktif adalah cara berpikir yang berdasar pada kejadian yang 

khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. induktif diawali 

dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif pada saat membuat 

pernyataan yang diakhiri dengan pernyataan yang memiliki karakter umum 

(Jujun.S.Suriasumantri: 2005). 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif mendapatkan hasil dari 

wawancara kepada informan yang diberikan pertanyaan kemudian informan 

memberikan penjelasan dan hasil dari pengamatan observasi.  
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BAB IV 

PENERAPAN STORYTELLING DALAM UPAYA MENINGKATKAN 

MINAT BACA DI SDN PANCIRO KABUPATEN GOWA 

A. Gambaran Umum SDN Panciro 

Sekolah dasar Negeri Panciro adalah sekolah negeri di bawah naungan 

pemerintah. Sekolah Dasar Negeri Panciro berdiri sekitar tahun 1956 yang 

beralamat di Jl. Barombong Panciro Gowa. Sekolah Dasar ini memiliki akreditasi 

B dengan nilai 81 dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional) Sekolah/Madrasah. 

1. Profil SD Negeri Panciro 

a. Nama Sekolah : SD Negeri Panciro 

b. NPSN : 40313394 

c. Populasi : Sulawesi Selatan 

d. Otonomoi Daerah : Gowa 

e. Kecamatan : Bajeng 

f. Desa/Kelurahan : Bajeng 

g. Kode Pos : 92152 

h. Status Sekolah : Negeri 

i. Akreditasi : B, nomor: Dd.034657 Tgl: 28-12-2010 

j. Status Tanah : Milik Sendiri 

k. Tahun Berdiri : 1958 

l. Organisasi Penyelenggara : Pemerintah 

2. Tujuan SD Negeri Panciro 

1) Tercapainya tingkat kelulusan 100% dengan rata-rata nilai 7,0. 
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2) Meningkatkatnya presentasi lulusan yang diterima di sekolah Negeri 

(SMP/MTS) sekurang-kurangnya 75% dari lulusan 

3) Tercapainya berbagai aktivitas keagamaan seperti: Bimbingan Baca 

Tulis Al-Qur’an, Pesantren kilat atau Ramadhan dan peringatan hari 

besar Keagamaan. 

4) Tercapainya program 7K (Keagamaan, Ketertiban, Keindahan, 

Kebersihan, Kenyamanan,Kerindangan, Kekeluargaan) sehingga 

sekolah menjadi kondusif 

5) Tercapainya program 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) 

kepada semua warga dan stakeholder yang ada di sekolah. 

6) Tercapainya pelayanan yang optimal kepada semua pihak yang 

memerlukan berdasarkan SAS (Sistem Administrasi Sekolah) 

7) Tersedianya media pemebelajaran standar yang diperlukan untuk 

semua mata perlajaran. 

8) Terjalinnya kerja sama antar warga atau keluarga besar sekolah dan 

lingkungan sekitar. 

9) Terciptanya pemebelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan. 

3. Visi dan Misi SD Negeri Panciro 

a. Visi SD Negeri Panciro 

1) Terciptanya Sekolah Ramah Anak, Unggul dalam Berprestasi, 

Berkarakter, Berarakar Pada Budaya Bangsa dan Berwawasan 

Lingkungan” 
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b. Misi SD Negeri Panciro 

1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan 

kompetitif. 

2) Mendorong dan membantu siswa untuk menggali potensi dirumah 

sehingga berkembang secara optimal. 

3) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada 

seluruh warga sekolah. 

4) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut 

sebagailandasan kearifan lokal dalam bergaul dan bertindak. 

4. Struktur Organisasi SD Negeri Panciro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua  Kepala sekolah 

Sekretaris  Bendahara  

Bidang-bidang 
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5. Kondisi Guru dan Siswa SD Negeri Panciro 

a. Guru 

Kondisi guru dan pegawai yang ada di SD Negeri Panciro dapat 

dikatakan cukup berkualitas. Hal ini dikarenakan semua guru berstatus 

sarjana. Guru bertanggung jawab penuh atas kelancaran proses belajar 

mengajar serta semua siswa saat berada di sekolah. 

No. Jabatan Jumlah 

1. Kepala Sekolah 1 

2. Sekretaris  2 

3. Bendahara 2 

4. Bidang-Bidang 6 

 Jumlah  11 

  

Kemudian berikut adalah daftar nama guru dan pendidikannya: 

No. Nama Jabatan Pendidikan 

1. Hj. Sarkiah, S.Pd., M.Pd. Pengawas  S1 

2. Sabdawati, S.Pd Kepala Sekolah S1 

3. St. Rahmah, S.Pd Guru S1 

4. Wahyuni, S.Pd Guru S1 

5. Juliati, S.Pd Guru S1 

6. Jumniati, S.Pd Guru S1 

7. Muris, S.Pd Guru S1 
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8. Junaedah, S.Pd Guru S1 

9. Rahmah, S.Pd Guru S1 

10. Annisa Aulia, S.Pd Guru S1 

11. Nurfadillah, S.Pd Guru S1 

12. Ismail T, S.Pd Guru S1 

13. Annisa Isnaeni, S.Pd Operator S1 

14. Mirsa Sara Utami Pustakawan SMA 

15. Imran Satpol PP SMA 

 

b. Siswa 

Jumlah siswa di SD Negeri Panciro pada tahun ajaran 2020/2021 

sebanyak 216 siswa. Untuk melihat gambaran kondisi siswa SD Negeri 

Panciro, dapat dilihat pada table berikut: 

No. Kelas Jumlah Jumlah Kelas 

1. Kelas 1 46 2 

2. Kelas 2 29 1 

3. Kelas 3 39 2 

4. Kelas 4 48 2 

5. Kelas 5 23 1 

6. Kelas 6 31 1 

7. Jumlah  216 9 
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6. Tata Tertib SD Negeri Panciro 

a. Tata Tertib Siswa SD Negeri Panciro 

1) Peserta didik paling lambat tiba di sekolah pada pukul 07.15 

2) Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin, hari Besar atau 

hari yang ditentukan mulai pukul 07.15 

3) Peserta Didik hormat, patuh, dan sopan kepada kepala sekolah, 

guru, serta karyawan sekolah. 

4) Peserta Didik wajib menjunjung tinggi norma dan kesepakatan 

dengan sesama warga sekolah. 

5) Peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah, baik didalam 

maupun luar sekolah. 

6) Peeserta Didik wajib menjaga keamanan, kebersihan, dan 

keindahan kelas serta sekolah. 

7) Peserta Didik wajib menjaga dan memelihara fasilitas sekolah yang 

ada di kelas dan sekolah serta mengembalikan pada tempatnya 

setelah digunakan. 

8) Peserta Didik yang menggunakan bersepeda menempatkan sepeda 

di tempatnya dengan rapi danndilengkapi dengan pengaman, 

9) Semua Peserta Didik wajib menaati tata tertib yang berlaku. 

b. Hak Siswa SD Negeri Panciro 

1) Peserta Didik berhak mengikuti pelajaran sampai akhir pelajaran 

2) Peserta Didik berhak mendapat perhatian dan layanan sekolah 

sesuai peraturan yang berlaku. 



46 

 

 

 

 

3) Peserta Didik berhak menggunakan fasilitas sekolah seusai dengan 

petunjuk dan ijin penggunaannya. 

4) Peseerta Didik berhak mengikuti lomba akademik dan non 

akademik sesuai persyaratan yang berlaku. 

c. Larangan Siswa SD Negeri Panciro 

1) Peserta Didik dilarang meninggalkan kelas tanpa ijin. 

2) Peserta Didik dilarang membuat keributan di dalam dan di luar 

sekolah. 

3) Peserta Didik dilarang makan/minum di dalam kelas saat pelajaran 

berlangsung. 

4) Peserta Didik dilarang membeli minuman/makanan pada saat jam 

pelajaran berlangsung.  

5) Peserta Didik dilarang membawa atau mnghisap rokok di sekolah 

maupun luar sekolah. 

6) Peserta Didik dilarang atau terlibat penyalahgunaan minuman keras 

dan narkoba. 

7) Peserta didik dilarang berjudi dan sejenisnya. 

8) Peserta Didik dilarang membawa senjata tajam yang tidak ada 

kaitannya dengan proses belajar mengajar. 

9) Peserta didik dilarang terlibat tindakan criminal baik di dalam 

maupun luar sekolah. 

10) Peserta Didik dilarnag mencoret-coret semua fasilitas sekolah. 
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11) Peserta Didik dilarang bercukur gundul/plontos atau mengevat 

rambut. 

12) Peserta Didik dilarang membawa Tip Ex, cat dan sejenisnya, jika 

tidak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

13) Peserta Didik Putra dilarang : berambut gondrong dan memakai 

aksesoris wanita. 

14) Peserta Didik Putri dilarang : makeup, mengecat dan 

memanjangkan kuku serta aksesoris yang berlebihan. 

15) Peserta Didik dilarang memakian sandal dan sepatu hak tinggi. 

16) Peserta Didik dilarang meninggalkanbuku pelajaran di dalam kelas. 

17) Peserta Didik dilarang bersepada saat jam sekolah. 

18) Peseerta Didik dilarang berkelahi dengan temsn sekolah maupun 

dengan pihak lain. 

19) Peserta Didik deilarang membawa telepon genggam atau hand 

phone ke sekolah, kecuali untuk kepentingan kegiatan 

pembelajaran. 

20) Peserta Didik dilarang duduk di pagar sekolah saat istirahat. 

B. Penerapan Storytelling dalam upaya meningkatkan minat baca di SD Negeri 

Panciro 

1. Metode Pembelajaran Storytelling 

Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan pendidik dalam 

penyampaian pelajaran. Dengan adanya metode pembelajaran, maka diharapkan 
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proses pembelajaran berjalan dengan baik dan untuk mendapat tujuan 

pembelajaran. 

Storytelling atau bercerita pada sekolah adalah salah satu metode untuk 

menyampaikan materi. Melalui media bercerita tentang berbagai tema seperti 

dongeng, fabel maupun legenda, materi yang disampaikan lebih mudah dipahami 

oleh anak-anak. Informasi mengenai kajian ini diperoleh dari hasil wawancara 

dengan informan I: 

“Pembelajaran storytelling memang ada, rata-rata jenis storytelling 

yang digunakan yaitu dongeng dan fabel”  

Hal senada juga dikatakan oleh informan II: 

“Untuk di kelas 2 itu pembelajarannya kebanyakan percakapan dan 

fabel” 

Kemudian pernyataan yang serupa dikemukakan oleh informan III: 

“Untuk pembelajaran bercerita/storytelling siswa itu ada, karena 

masuk literasi, kalau pagi-pagi, biasanya anak-anak ibu suruh 

cerita tentang yang kalian lihat sepanjang jalan hingga sampai ke 

sekolah atau apa yang dia lakukan saat malam dirumahnya sampai 

dia bangun. Sedangkan saya sendiri selalu menceritakan dongeng 

kalau ada materinya” 

 

Dari pernyataan semua informan diatas, menyatakan bahwa kegiatan 

storytelling atau bercerita diterapkan dan ada pada pembelajaran siswa. Untuk 

jenisnya guru lebih dominan menggunakan cerita dongeng dan fabel dalam 

penerapan storytelling.  

Storytelling sering diartikan dengan dongeng, padahal dongeng adalah 

salah satu jenis dari storytelling. Dongeng adalah sebuah cerita fiksi, fantasi, 
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khayalan atau tidak nyata yang berasal dari pemikiran seseorang. Contoh dongeng 

seperti: Cinderella, Rapunzel, Putri Salju, dan sebagainya. 

Sedangkan fabel merupakan jenis storytelling yang menceritakan tentang 

kehidupan binatang yang digambarkan bisa berbicara dan mempunyai kehidupan 

seperti manusia. Contoh fabel seperti: Kancil dan Rubah, Buaya yang serakah, 

dan sebagainya. 

2. Durasi penerapan storytelling 

Durasi atau waktu adalah hal yang penting untuk proses pembelajaran. 

Durasi atau waktu yang cukup dan tepat dapat membantu proses pembelajaran 

menjadi efektif dan efisien. 

Setiap pendidik memiliki manajemen waktu yang berbeda-beda dalam 

pembelajaran dan penyampaian materi, keterangan tersebut diperoleh dari hasil 

wawancara dengan informan I yaitu: 

“Metode storytelling ini biasanya dilaksanakan 2x dalam 

seminggu. Untuk durasi pelaksanaan storytelling dengan jenis 

dongeng sekitar beberapa menit” 

Hal senada juga dikatakan oleh informan II yaitu: 

“Dalam seminggu itu 3x dilaksanakannya storytelling dan temanya 

adalah fabel. Untuk siswa yang belum lancar membaca saya kasih 

waktu setengah jam dan saya kasih tinggal dikelas untuk membaca 

kembali cerita yang saya ceritakan” 

Kemudian pernyataan yang serupa dikemukakan oleh III yaitu: 

“Untuk metode storytelling dalam seminggu tergantung dari 

pembelajarannya, biasanya 1x dalam seminggu. Untuk durasinya 

dengan jenis dongeng itu biasanya 10-15 menit ” 

Kegiatan storytelling rutin dilaksanakan setiap minggunya, minimal 

dilaksanakan 1 kali dalam seminggu. Guru memberikan kegiatan storytelling atau 
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bercerita ini sesuai dengan materi pembelajaran yang terdapat pada kurikulum 

pendidikannya.   

Durasi waktu kegiatan storytelling atau bercerita ini relatif singkat, rata-

rata para guru menyampaikan hanya dalam waktu beberapa menit saja. Selain itu 

storytelling juga baik untuk menjalin hubungan antara guru dan siswa. 

3. Kurikulum Pembelajaran 

Disetiap sekolah memiliki seperangkat sistem ataupun rencana pengaturan 

bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. 

Untuk lebih sederhananya adalah rencana pembelajaran disetiap sekolah. 

Informasi mengenai hal tersebut dijelaskan oleh informan I yaitu: 

“Sekarang itu pakainya kurikulum 2013 dan sudah mau ganti ke 

kurikulum merdeka. Ini masih tahap percobaan untuk kelas 1 dan 

kelas 4.  Untuk kelas 2,3,5,dan 6 itu masih kurikulum 2013. Untuk 

kurikulum merdeka buku mata pelajaran ada yang digabung dan 

ada dipisah. Seperti IPS dan IPA digabung jadi IPAS.  

 

Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Informan II yaitu: 

“Untuk saya sendiri di kelas 2 pakai kurikulum 2013, karena 

disekolah ini ada 2 kurikulum, ada kurikulum merdeka dan ada 

kurikulum 2013. Untuk kurikulum merdeka di kelas 1 dan 4 dan 

kurikulum 2013 di kelas 2,3,5 dan 6” 
 

Penjelasan yang senada juga dijelaskan oleh informan III yaitu: 

“Sekarang sudah mau diganti lagi kurukulumnya, sekarang 

kurikulum 2013 mau diganti ke kurikulum merdeka. Untuk 

kurikulum 2013 itu dalam 1 tema ada 4 sub tema dalam 1 sub tema 

ada 6 pembelajaran, jadi harus diajarkan minimal dalam 1 hari itu 1 

pembelajaran” 
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Dengan zaman ini, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 

semakin maju dan pembelajaran menjadi monoton tanpa penyesuaian, kurikulum 

selalu diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 

Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang menggabungkan berbagai 

peluang belajar intrakurikuler untuk memastikan bahwa kontennya ideal dan 

siswa memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi ide dan membangun 

kompetensi.. Sedangkan, kurikulum 2013 adalah kurikulum nasional yang telah 

dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi data dimensi kurikulum, yaitu 

rencana pengaturan mengenal tujuan, isi dan bahan pelejaran serta cara yang 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

Kurikulum merdeka dan kurikulum 13 memiliki perbedaan. Kurikulum 

2013 umumnya hanya focus pada intrakulikuler atau tatap muka. Sedangkan, 

kurikulum merdeka menggunakan paduan pembelajaran intrakurikuler (70-80% 

dari JP) dan kokurikuler (20-30% JP) melalui proyek penguatan Profil Pelajar 

Pancasila. 

Selain itu baik kurikulum merdeka maupun kurikulum 2013 memiliki 

persamaan yang terletak pada rancangan landasan yaitu tujuan sistem pendidikan 

nasional dan standar nasional pendidikan, yakni untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya. 

Untuk hasil dari semua wawancara diatas peneliti melihat bahwa di SD 

Negeri Panciro memiliki 2 kurikulum pembelajaran, yaitu kurikulum merdeka dan 

kurikulum 2013. Untuk kurikulum merdeka masih dalam tahap masa percobaan. 



52 

 

 

 

 

Guru menjelaskan bahwa perbedaan buku dan pembagian buku untuk kurikulum 

ini cukup berbeda. Untuk kurikulum merdeka memiliki buku yang terpisah 

disetiap mata pelajaran dan untuk kurikulum 2013 terbagi dari beberapa buku 

tema yang di setiap buku tema di dalamnya sudah mencangkup semua mata 

pelajaran. 

4. Materi Buku Pembelajaran 

Dalam setiap sekolah memiliki banyak materi pembelajaran, setiap materi 

pembelajaran memiliki buku yang berbeda. Untuk kegiatan storytelling atau 

bercerita juga termasuk dalam materi pembelajaran. Keterangan tersebut 

dijelaskan oleh informan I yaitu: 

“Buku yang digunakan untuk storytelling itu biasanya buku bahasa 

Indonesia karena di dalamnya ada cerita dongeng, cerita legenda, 

dan cerita rakyat. Untuk kurikulum merdeka itu banyak cerita, 

biasanya ada juga di mata pelajaran PKN yaitu cerita tentang 

gotong royong, atau kerja sama. Tapi paling banyak itu di mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, biasa ada dongengnya, ada cerita 

rakyatnya. Mata pelajaran IPAS juga ada cerita tentang sejarah” 

Keterangan yang mirip juga dijelaskan oleh II yaitu: 

“Saya gunakan buku tema, dan ada beberapa buku bacaan dari 

perpustakaan untuk penerapan storytelling” 

 

Informasi serupa juga dijelaskan oleh informan Wahyuni selaku guru di 

SD Negeri Panciro: 

“Buku mata pelajaran yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia, 

untuk bukunya banyak diambil dari perpustakaan, banyak buku 

cerita dan ada juga di sudut baca atau pojok baca. Di Pojok Baca 

setiap pagi anak-anak saya arahkan untuk literasi selama 15 menit 

sebelum pembelajaran. Terserah dia mau membaca, bercerita, mau 

mendongeng terserah yang mana yang mau dia pilih. Disini 

bukunya ada buku tema, dalam buku tema itu sudah masuk semua 

bidang studi atau sudah masuk semua mata pelajaran. Sudah 

tergabung semua di dalam 1 buku ada mata pelajaran IPA, Bahasa 
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Indonesia, IPS, PKN. Dalam 1 semester itu ada 5 tema untuk 

semester 1, dan untuk semester 2 ada 4 tema. Misalnya buku tema 

1 di dalam buku itu semua ada semua bidang studi” 
 

Dari hasil wawancara diatas, peniliti melihat bahwa hampir disetiap buku 

mata pelajaran sudah ada cerita di dalamnya. Baik cerita fiktif seperti dongeng 

maupun fabel dan cerita tentang kerjasama seperti gotong royong. 

Storytelling atau bercerita identik dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, 

karena sebagian besar pembelajaran mengenai storytelling terdapat pada buku 

bahasa Indonesia seperti fabel dan dongeng.  

Selain pada buku bahasa Indonesia terdapat juga pada buku Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKN). Buku PKN berisi tentang hukum-hukum, norma, hak 

asasi manusia, dan peraturan Negara. Cerita yang terkandung dalam buku mata 

pelajaran ini adalah cerita mengenai kerja sama seperti gotong rotong. 

Kemudian pada buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS). Buku ini 

gabungan antara buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS). Buku ini berisi tentang sejarah kebudayaan, kimia, maupun 

tumbuhan. Cerita yang terkandung atau cerita yang bisa diterapkan untuk 

storytelling adalah cerita sejarah seperti: Candi Borobudur, Candi Prambanan 

ataupun cerita sejarah Indonesia. 

Untuk buku tema juga terdapat cerita di dalamnya, dikarenakan dalam 

buku tema sudah terangkum semua mata pelajaran atau bidang studi dalam 1 

buku. Adapula pojok baca/sudut baca dan perpustakaan yang menyediakan buku-

buku cerita. 
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5. Persiapan Sebelum Storytelling 

Untuk hasil yang maksimal storytelling atau bercerita memerlukan  

persiapan.  Seperti persiapan pribadi maupun teknisi seperti properti. Hal ini 

cukup penting karena  tanpa persiapan storytelling atau bercerita  tidak dapat 

berjalanan sesuai dengan  yang diinginkan.  Infromasi mengenai hal ini dijelaskan 

oleh informan I yaitu: 

“ Untuk persiapan biasanya saya baca dulu ceritanya kemudian 

saya baca dengan baik dan saya pahami dengan baik. Jadi biasanya 

saya langsung cerita ke anak tanpa harus lihat buku lagi. Saya 

menyampaikan dengan intonasi yang sesuai dengan cerita yang 

saya ceritakan. Terkadang ada bahasa yang belum anak-anak 

mengerti jadi saya campur pakai bahasa Ibu atau bahasa yang 

anak-anak mudah pahami ” 

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh informan II yaitu: 

“Sebelum bercerita saya biasanya menggunakan alat peraga. Alat 

peraga yang saya gunakan yaitu boneka yang menyerupai hewan, 

yang sesuai dengan tema cerita yang saya ceritakan. Karena 

sekolah sudah menunjang untuk alat peraga.  

 

Kemudian hal senada yang dinyatakan oleh III yaitu: 

“Persiapan yang saya lakukan yaitu saya pakai gambar yang ada 

pada cerita, misalnya gambar kelinci, kancil, jadi itu yang saya 

perlihatkan” 

Kemudian hasil dari semua wawancara di atas, peneliti melihat bahwa 

guru-guru mempersiapkan dengan baik untuk melaksanakan kegiatan bercerita 

atau storytelling. Para guru memahami cerita dengan baik kemudian mendalami 

karakter-karakter tokoh yang terdapat pada bahan cerita. Lalu, menyampaikannya 

dengan bahasa yang mudah dimengeri oleh anak. Sehingga anak mengeri isi, 

infromasi atau pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. 
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Selain itu para guru juga menggunakan properti seperti boneka, topeng 

dan gambar yang telah disediakan sekolah guna menunjang kegiatan storytelling 

atau bercerita dan menjadi daya tarik bagi anak untuk memperhatikan kegiatan 

storytelling atau bercerita ini. 

Dengan persiapan yang baik diharapkan penerapan storytelling bisa 

dilakukan secara maksimal dan tersruktur. Sehingga anak-anak bisa lebih paham 

maksud dan tujuan storytelling ini diterapkan. 

6. Respon dan Kondisi Siswa Setelah Storytelling 

Penerapan storytelling dapat menunjang pembelajaran siswa, salah satunya 

adalah untuk meningkatkan minat baca. Membaca memiliki beragam tujuan salah 

satunya yaitu untuk mendapatkan informasi dan memahami apa inti dari bacaan. 

Membaca identik dengan buku, buku sendiri memiliki peran yang cukup 

penting untuk menunjang proses pembelajaran. Buku juga tidak dapat terlepas  

dengan perpustakaan. Perpustakaan sebagai wadah pusat informasi dan siswa 

yang membutuhkan informasi menjadikan dua sisi yang saling membutuhkan, 

Perpustakaan memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan program 

pendidikan, menawarkan bantuan dan dukungan penting. Hasil observasi dan 

wawancara  peneliti, mengenai penerapan storytelling dalam upaya meningkatkan 

minat baca di SD Negeri Panciro, mengenai kondisi atau respon siswa terhadap 

metode storytelling atau bercerita, sebagaimana dikemukakan oleh informan I 

yaitu: 

“Anak-anak merespon dengan sangat senang. Dan sangat tertarik 

setelah dibacakan cerita, dan mereka buka kembali buku-buku 

yang sudah diceritakan” 
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Pernyataan serupa dikemukakan oleh informan II yaitu: 

“Anak-anak merespon setelah mendengarkan cerita dongeng, ada 

anak-anak yang memperagakan tokoh dalam cerita seperti kancil. 

Jadi kalau ada temannya yang ganggu dia bilang temannya mirip 

sifat kancil. Anak- anak juga buka kembali bukunya setelah 

diceritakan terlebih kalau ada gambar yang menarik” 

 

Hal yang senada pula dikemukakan oleh  informan III yaitu: 

“Respon anak biasanya bertanya Ibu kenapa si kancil seperti itu? 

Kenapa dia bisa begini? Pada buku tema terdapat lebih dari 

beberapa cerita, biasanya anak-anak baca semuanya dan baca 

ulang. Mereka khusus cari cerita dongeng. Mereka langsung cari 

yang ada gambarnya. Jadi biasa kalau saya baru mau mulai 

bercerita, anak-anak menjawab saya sudah baca Ibu.” 

 

Storytelling bukan hanya sekedar kegiatan lisan atau sekedar 

mendengarkan, tetapi juga untuk terlibat di dalamnya. Storytelling atau bercerita 

merupakan suatu proses kreatif yang melibatkan imajinasi dan fokus anak. Anak-

anak bisa membanyangkan seolah-olah mereka ada di dalam cerita tersebut. 

Memancing anak untuk berpikir atau mencari tahu lebih akan sesuatu informasi. 

Dari kegiatan ini anak-anak dapat memperoleh pengalaman atau experience baru 

di luar dari pengalaman mereka. 

Manfaat metode storytelling atau bercerita ini dapat dimanfaatkan dalam 

semua proses belajar mengajar. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh adalah 

pengajaran bahasa atau membaca untuk meningkatkan minat baca siswa. 

Selain itu manfaat yang lain adalah mengembangkan kemampuan bicara 

anak dan mengembangkan daya ingat anak. Anak bisa dengan mudah mengingat 

cerita atau bacaan ketika anak suka atau tertarik dengan metode pembelajaran. 

Guru perlu memotivasi anak untuk mencintai buku sejak awal dan 

menumbuhkan minat baca sejak dini. Sehingga storytelling dapat dijadikan 
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metode yang baik untuk meningkatkan itu. Dengan metode ini guru bisa mengajar 

anak tanpa harus mengguruinya. Anak-anak identik dengan bermain sehingga 

dengan storytelling anak-anak merasa senang, tidak bosan dan tanpa ada paksaan 

karena metode ini juga metode belajar sambil bermain. 

Berdasarkan semua pernyataan diatas, peneliti melihat storytelling 

diterapkan dan berperan dalam upaya meningkatkan minat baca di SD Negeri 

Panciro. Storytelling menunjang atau bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan 

minat baca siswa dikarenakan setelah kegiatan storytelling atau bercerita anak-

anak memberikan respon yang positif. Anak-anak merasa tertarik dan senang. 

Selain itu anak-anak juga membuka buku bacaannya kembali atau buku yang 

telah diceritakan oleh gurunya. 

Dari pengamatan guru yang bersangkutan, anak-anak cenderung lebih 

suka membuka buku yang memiliki gambar dan berwarna untuk diamati atau 

dibaca ulang. Dengan buku yang memiliki banyak gambar dan warna, siswa juga 

dapat melatih imajinasinya seakan-akan mereka ikut serta dalam cerita tersebut.  

7. Buku yang Digunakan Siswa  

Ketika kegiatan storytelling atau bercerita berakhir, rata-rata siswa 

membuka kembali buku bacaan yang telah diceritakan oleh guru. Mereka 

membaca kembali dan memperhatikan lebih detail mengenai bahan cerita yang 

telah diceritakan. Ada beberapa macam buku yang digunakan oleh siswa untuk 

membaca atau membuka bacaan yang telah diceritakan oleh guru. Informasi 

tersebut dijelaskan oleh informan I yaitu: 

“Anak-anak biasanya ada buku bahasa Indonesia sudah punya 

sendiri dan perorang sudah dibagikan untuk sekarang ini. Nah 
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setiap pergantian kurikulum itu tidak langsung ada buku. Seperti 

sekarang ini, pada saat semester 2 baru ada bukunya. Jadi biasanya 

itu saya pakai buku eletrik, Ibu yang membaca lalu Ibu suruh 

merangkum anak-anak apa yang Ibu ceritakan atau yang ibu 

katakan. Selain itu saya arahkan untuk merangkum, atau saya kasih 

pertanyaan terkait apa yang saya ceritakan” 

 

Keterangan yang sama juga dipaparkan oleh informan II yaitu: 

“Mereka gunakan buku sekolah yang dibagikan, kalaupun mereka 

punya buku, itu bukan buku cerita tapi buku metode membaca” 

Penjelasan yang sama juga dijelaskan oleh informan III yaitu: 

“Mereka buka buku tema nya, karena banyak cerita di dalam buku 

tersebut. Walaupun banyak pelajaran bidang studi pada 1 buku. 

Tidak menutupi banhaknya cerita di dalam. Karena ini dikaitkan 

antara pembelajaran satu dengan pembelajaran lainnya. Seperti 

pada mata pelajaran PKN, IPS, Bahasa Indonesia. Jadi dalam 1 

pembelejaran ada 1 atau 2 bidang studi saling terkait. Semua murid 

dibagikan buku paket masing2 punya satu. Ini sudah berlaku dari 

tahun 2014 atau 2015” 

Buku adalah jendela dunia. Maksudnya, karena salah satu manfaat dari 

membaca buku yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Membaca buku dapat 

mengenali kata-kata sulit dan melatih otak. Selain itu membaca buku juga dapat 

melatih konsentrasi dan kepercayaan diri. Setelah anak-anak membaca buku 

mereka dapat menembukan informasi yang mereka cari 

Dari hasil wawancara diatas, penulis melihat bahwa hampir setiap siswa 

telah memiliki buku paketnya masing-masing. Siswa dibagikan atau dipinjamkan 

buku paket untuk semua mata pelajaran.  

Untuk siswa yang tidak memiliki atau belum dibagikan buku, guru 

mengarahkan anak untuk merangkum dan menanyakan pertanyaan tentang hal 

yang terkait dari cerita yang telah diceritakan 
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Jenis buku yang digunakan oleh anak-anak ada buku tema dan buku 

bidang studi lainnya seperti buku bahasa Indonesia. Siswa dimudahkan membuka 

kembali ataupun membaca kembali cerita yang telah diceritakan oleh guru. 

C. Hambatan Yang Dihadapi Pada Penerapan Storytelling Dalam Upaya 

Meningkatkan Minat Baca di SD Negeri Panciro 

1. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Storytelling 

Mengajar dengan metode storytelling bukan hal yang baru bagi para 

pendidik. Storytelling atau bercerita, merupakan tradisi yang dilakukan secara 

turun-temurun. Namun sayangnya, tradisi menggunakan metode ini secara 

perlahan digantikan oleh perkembangan zamar seperti teknologi gadget, ataupun 

main games melalui gadget. 

Disetiap kegiatan mempunyai hambatan atau masalah masing-masing. 

Dalam penerapan storytelling atau bercerita ini guru mengalami 

hambatan/masalah hal ini dijelaskan oleh I yaitu: 

“Ada beberapa siswa yang kurang paham, tingkah laku seperti 

ribut, kemudian mereka ganggu temannya yang lain ataupun 

ngantuk dan kurang fokus” 

Hal ini juga disampaikan oleh informan II yaitu: 

“Hambatan yang saya alami cuman pada siswa yang belum lancar 

membaca, ada beberapa siswa sekitar empat orang yang kurang 

lacar dalam membaca” 

Hal ini juga diperkuat oleh informan III yaitu: 

“Kurang fokusnya anak-anak dan lebih milih mengganggu teman-

temannya” 
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Dari hasil wawancara diatas, hambatan/masalah yang dihadapi guru adalah 

kurang lancarnya anak membaca dan kurangnya fokus anak. Anak-anak lebih 

memilih menganggu temannya atau membuat keributan di kelas. Serta kurang 

tahunya anak untuk membaca, kurang pahamnya anak akan pentingnya membaca 

dan menumbuhkan minat baca sejak dini. 

Ada beberapa siswa yang cenderung lebih memilih untuk bermain dan 

tidak memperhatikan saat guru bercerita. Guru juga melihat beberapa siswa 

menganggu temannya yang lain, sehingga suasana kelas menjadi tidak kondusif, 

yang menyebabkan kendala yang dihadapi guru adalah perilaku siswa.  

Guru juga dihadapkan dengan persoalan siswa yang kurang lancar 

membacanya. Terlepas dari sekolah, penunjang pertama utama anak untuk 

membaca adalah support atau dukungan dari orang tua. Sehingga orang tua juga 

harus tau akan pentingnya membangun budaya membaca sejak dini. Maka dari itu 

pentingnya kerja sama antar orang tua dan guru dalam hal ini. 

2. Upaya Yang Ditempuh Dalam Mengatasi Hambatan 

Adapun upaya atau solusi yang dilakukan oleh guru untuk menghadapi 

hambatan yang ada. Upaya adalah suatu bentuk usaha  untuk memecahkan 

masalah atau kendala. Adapun upaya yang harus dilakukan dalam membentuk 

budaya membaca pada anak, dan mengatasi sikap anak dalam proses belajar 

mengajar. Upaya ini dilakukan oleh para guru sesuai dengan hasil wawancara dari 

informan I yaitu: 

“Biasanya itu kalau saya menjelaskan atau bercerita ada anak-anak 

yang ngantuk, kurang fokus, dan ganggu temannya, terutama pada 

saat setelah jam istirahat. Solusinya itu saya kasih yel-yel. Seperti 

berdiri semua, saya kasih lagu-lagu atau tepuk-tepuk tangan, tepuk 
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fokus. Setelah itu biasanya anak-anak sudah kembali fokus dan 

mengasah otaknya” 

 

Adapun upaya lain yang dijelaskan oleh informan II yaitu: 

“Kalau saya upayanya bentuk permainan, saya kasih kayak refleksi 

pembelajaran supaya muncul lagi minat bacanya atau ice breaking 

di dalam sela-sela pembelajaran” 

 

Selain itu upaya lain juga dikemukakan oleh informan III yaitu: 

“Biasanya saya kasih pengertian dulu jangan diganggu temannya. 

Kalau sudah baca 1 buku pelajarannya, bisa baca yang lain lagi, 

atau saya panggil anak-anak ke depan dan menceeritakan kembali 

yang mereka sudah baca” 

 

Bermain tidak dapat dilepaskan oleh anak-anak. Mereka pada usia tersebut 

memang lebih cenderung untuk bermain. Bermain adalah kebahagian bagi anak-

anak karena mereka dapat mengekspresikan perasaannya secara leluasa.  

Tetapi bermain terlalu sering juga dapat berdampak negarif bagi anak-

anak, seperti turunnya konsentrasi dan turunnya minat untuk belajar. Sehingga 

para guru atau pendidik memiliki peran penting untuj mengatasi kendala atau 

masalah yang dihadapi. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis melihat bahwa setiap guru 

atau pendidik mempunyai caranya masing-masing untuk mengatasi kendala yang 

ada. Ada guru yang menggunakan metode yel-yel atau biasa disebut dengan ice 

breaking.  

Ice breaking adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan 

rasa jenuh atau rasa bosan di dalam kelas. Perasaan ini biasanya muncul 

dikarenakan rasa ngantuk atau terlalu banyak tugas. 
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Ice breaking memiliki banyak manfaat yaitu membantu guru 

mengondisikan siswa pada saat tidak kondusif, tidak siap untuk mengikuti 

pelajaran, dan tidak semangat pada saat mengikuti pembelajaran yang 

berlangsung. Pada saat pembelajaran dimulai terkadang siswa belum siap untuk 

mengikuti pembelajaran. 

Dengan adanya ice breaking ke dalam proses pembelajaran, siswa dapat 

membangun suasana yang antusias dan dinamis yang mendorong keterlibatan dan 

menumbuhkan rasa semangat untuk belajar. Pada akhirnya mengarah pada 

pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menyenangkan untuk semua. .  

Kelebihan diadakannya ice breaking adalah membuat waktu yang panjang 

terasa lebih cepat, membawa dampak menyenangkan dalam pemebelajaran. 

Kemudian dapat dilakukan secara spontan atau terkonsep. 

Kemudian ada juga guru yang menggunakan cara dengan memberi 

pengertian kepada siswa agar tidak mengganggu temannya atau mengarahkan 

siswa untuk bercerita kembali di depan kelas dari hasil bercerita guru. 

Dengan memberi pengertian kepada siswa, siswa dapat sadar akan hal 

yang dia lakukan. Seperti guru memberi pengertian tentang tidak baik menganggu 

teman. Anak dapat menyadari dampak negatf dari menganggu teman. Selain itu 

hubungan guru dengan siswa juga bisa lebih erat. 

Guru juga mempunyai solusi lain yaitu, mengarahkan anak untuk bercerita 

kembali di depan kelas. Dengan bercerita kembali siswa dapat melatih 

kepercayaan dirinya untuk berani maju ke depan kelas. 
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Manfaat lainnya siswa dapat melatih daya konsentrasinya, maksudnya 

anak bisa konsentrasi akan cerita yang mereka ingin ceritakan. Siswa juga dapat 

melatih daya ingat mereka. Mereka akan mengingat apa saja yang telah dijelaskan 

oleh guru mereka kemudian mereka menceritakannya kembali menggunakan 

bahasa mereka, otomatis bercerita ini juga melatih bahasa siswa. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa penanaman minat baca harus dimulai sejak 

dini, dan tidak dapat sampingkan bahwa sekolah menjadi tempat yang sangat 

efektif untuk menumbuhkan minat baca atau kesadaran membaca bagi anak-anak. 

Storytelling memiliki banyak manfaat khususnya pada anak. Storytelling 

dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan menyampaikan nilai-

nilai pesan yang terkandung dalam cerita yang dibawakan. Storytelling pada 

sekolah adalah metode yang cukup efektif karena menyampaikan materi dengan 

cara yang menyenangkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai penelitian yang 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Penerapan storytelling atau bercerita di sekolah dapat dijadikan salah satu 

metode untuk mengajar anak dengan baik dan efektif secara 

menyenangkan. Dengan storytelling anak-anak dapat merasakan 

pengalaman atau experience yang berbeda karena metode ini adalah 

metode belajar sambil bermain. Kondisi siswa saat proses kegiatan 

storytelling berlangsung cukup memberikan respon yang positif. Anak-

anak tertarik pada kegiatan ini dan senang ketika kegiatan ini berlangsung. 

Selain itu setelah kegiatan storytelling atau bercerita berakhir anak-anak 

juga membuka kembali buku bacaan yang telah diceritakan oleh gurunya. 

Anak-anak terbawa ke dalam suasana cerita yang telah diceritakan oleh 

guru. Anak-anak membuka buku bacaan yang telah dibagikan oleh 

sekolah. 

2. Hambatan yang dihadapi oleh guru adalah siswa yang belum tahu 

membaca atau membacanya kurang lancar. Kurang fokusnya anak-anak, 

mereka mengganggu temannya serta membuat keributan dalam kelas. 

Kurang kondusifnya situasi kelas yang diakibatkan oleh beberapa anak 

yang suka mengganggu. Selain itu kurang pemahaman anak akan 

pentingnya membaca. Adapaun upaya yang dilakukan guru dalam 
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mengatasi masalah adalah dengan memberikan yel-yel agar anak-anak 

kembali bersemangat untuk mengikuti pelajaran, kemudian ice breaking 

seperti memberikan lagu, agar anak-anak kembali fokus dan membuat 

waktu yang panjang akan terasa lebih cepat. Serta memberikan pengertian 

kepada anak dengan baik serta mengarahkan anak untuk bercerita kembali 

di depan kelas. 

B. Implikasi  

Dalam penilitian ini peneliti akan mengemukakan beberapa implikasi 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan minat baca dan 

menambah ilmu pengetahuan. 

2. Dapat dijadikan bahan evaluasi yaitu waktu yang cukup agar anak-anak 

lebih paham. 

3. Harus adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan orangtua siswa 

dalam meningkatkan kelancaran membaca ataupun minat baca siswa. 

4. Diperlukan setiap guru dan orang tua selalu menjelaskan pada anak akan 

pentingnya membaca, serta menumbuhkan minat baca sejak dini, dan 

mengarahkannya ke perpustakaan.
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