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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, sesuai 

SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

B 
 

Be 
 خ 

 
ta 
 

T 
 

Te 
 ز 

 
ṡa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim J 

 
Je 
 ح 

 
ḥa 
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
żal 
 

Ż 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ز 

 
ra 
 

R 
 

Er 
 ش 

 
zai 
 

Z 
 

Zet 
 ض 

 
sin 
 

S 
 

Es 
 ش 

 
syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
ṣad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
ḍad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
„ain 
 

„ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

G 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ن 

 
kaf 
 

K 
 

Ka 
 ي 

 
lam 
 

L 
 

El 
 َ 

 
mim 
 

M 
 

Em 
 ْ 

 
nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
wau 
 

W 
 

We 
 هـ 

 
ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

‟ 
 

Apostrof 
 ي 

 
ya 
 

Y 
 

Ye 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

apostrof (‟). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ًَ  fatḥah dan yā‟ Ai a dan i ـ 

 fatḥah dan wau Au u dan u ـ ىَ 

 Contoh: 

ُ ف َ   kaifa : و 

يَ ه َ  ى   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

َ َي اَ|َ...  ََ... fatḥahَdan alif atau yā‟ Ā 
a dan garis di 

atas 

ـًــــ َـ  kasrah dan yā‟ Ī i dan garis di atas 

 ḍammah dan wau Ū ـ ى
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

اخَ   ِ  : māta 

ً ِ  ramā : ز 

 َ ً  ُ  qīla : ل 

خَ  ى   ّ  َ : yamūtu 
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4. Tā‟ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

حَ  الأ ط ف ايَ  ض  و   rauḍah al-aṭfāl : ز 

ٍ ح َ ٌ ف اض  َ ٕ حَ  ا  د   ّ  ٌ  al-madīnah al-fāḍilah : ا 

ح َ  ّ ى  ٌ ح   al-ḥikmah : ا 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ََ ــّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا َ تَّٕ  rabbanā : ز 

ُ ٕا َ  najjainā : ٔ جَّ

كَ  ٌ ح   al-ḥaqq : ا 

 َُ  nu“ima : ٔ عِّ

وَ  د   aduwwun„ : ع 

Jika huruf َ  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufي

kasrah (ًَّ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ــــ ـ

Contoh: 

 ًَ  ٍ  Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع 

 ًَ ت س   Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ  اي

(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengi-

kutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihu-

bungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

طَ   ّ شَّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اٌ 

صََّ ٌ ح َاٌ  ٌ ص   : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

ف ح َ ٍ س  ٌ ف   al-falsafah : ا 

ٌ ث لا دَ   al-bilādu : ا 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

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

Contoh: 

 َْ و  س   ِ  ta‟murūna : ذ أ 

عَ  َّٕى   „al-nau : اٌ 

ءَ   ٍ  syai‟un : ش 

خَ  س   ِ  umirtu : أ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi tersebut di atas. 

Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (َ الل) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َاللَ   ٓ  َ    billāh ت اللهَ   dīnullāhد 

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ح َالل َ  ّ ح  َز   ٍ َف   ُ  hum fī raḥmatillāh =  ه 
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10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang 

berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

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

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

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

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

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

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

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

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta„ālā  

saw. = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 
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SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Nurfitri 

NIM : 30100119102 

Judul : Dampak Kekerasan Terhadap Anak dalam Novel DEAR J Karya 

L.Lullaby (Tinjauan Filsafat Axiologi)  
 

Penelitian ini berjudul “Dampak Kekerasan Terhadap Anak dalam Novel   
Dear J Karya L. Lullaby (Tinjauan Filsafat Axiologi)”. Pokok permasalahan 
penelitian ini: (1) Bagaimana latar belakang terjadinya tindak kekerasan dalam 
novel Dear J karya L. Lullaby? (2) Bagaimana dampak kekerasan yang terdapat 
dalam novel Dear J? (3) Nilai-nilai apa yang terdapat dalam novel Dear J. 

 Penelitian ini adalah (library research) yang bersifat kualitatif. Data 
penelitian dikaji dari beberapa literatur dan publikasi ilmiah. Sumber data dari 
penelitian adalah data primer yang diperoleh dari hasil novel Dear J dan data 
sekunder yang bersumber dari literatur yang ada relevansinya. Metode pengolahan 
data dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan axiologi 
sebagai fiso analisis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang terjadinya 
tindak kekerasan pada anak karena terdapat beberapa faktor, pertama faktor 
internal, dalam faktor internal dipengaruhi oleh kondisi dan tingkahlaku anak.  
Yang mengalami: gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada 
lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah 
laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak 
itu sendiri. Kedua faktor eksternal, yang dipengaruhi lingkungan luar, kondisi 
lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, 
diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran 
anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya. (2) Dampak dari 
kekerasan dalam novel Dear J dapat berakibat langsung pada diri anak, bila anak 
mengalami kekerasan fisik secara terus menerus, dapat mengakibatkan kematian, 
patah tulang atau luka-luka. (3) Nilai-nilai yang terdapat di dalam novel Dear J 
terdapat beberapa macam nilai antara lain nilai sosial, nilai moral, dan nilai 
kemanusiaan.  

 Implikasi dari hasil penelitian ini diharapakan tidak membeda bedakan 
setiap manusia, jadilah manusia yang bermartabat, karena dimata Allah swt kita 
semua sama, yang membedakan hanya baik, buruknya perilaku kita sebagai 
mahluk sosial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

         Manusia lahir dibekali dengan berbagai potensi dan kemampuan yang 

berbeda-beda. Sebagai khalifah Allah di bumi, manusia memiliki kewajiban untuk 

mengembangkan potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu, manusia dalam 

kehidupannya memerlukan pendidikan untuk mengembangkan potensi fitrahnya, 

baik fisik maupun psikis agar manusia menjadi insan yang kamil. Jelaslah bahwa 

pendidikan memliki peranan yang sangat dominan, terlebih lagi pendidikan dalam 

keluarga, karena pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan 

utama. Dalam keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak. 

Mendidik anak berarti mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan dimasa 

mendatang.
1
 Orang tua sebagai pendidik di lingkungan keluarga memiliki 

tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan anak-anaknya. Kewajiban 

orang tua tidak hanya sekedar memelihara eksistensi anak untuk menjadikannya 

kelak sebagai seorang pribadi, tetapi juga memberikan pendidikan anak sebagai 

individu yang tumbuh dan berkembang. Pemahaman orang tua terhadap fase-fase 

perkembangan jiwa anaknya sangat diperlukan, terlebih lagi komunikasi atau 

pergaulan orang tua terhadap anak atau yang sebaliknya anak terhadap orang 

tuanya akan membawa dampak terhadap kehidupan anak di masa yang akan 

datang. Hal tersebut jelas merupakan suatu tanggung jawab orang tua. Pada 

kenyataannya, orang tua sering merasa memiliki jiwa dan raga anaknya tanpa 

kecuali.
2
 Disertai keinginan yang kuat dan anggapan bahwa anak sebagai hasil 

produksi orang tua, sehingga harus selalu sama tingkah lakunya dengan kehendak 

                                                           
           

1
Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga (Sebuah 

Perspektif Pendidikan Islam), (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.55 
2
 H.M. Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan 

Keluarga, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 114.  
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orang tua dan dapat diperlakukan apa saja. Tidak jarang orang tua menggunakan 

kekerasan baik fisik maupun psikis dalam mengerjakan fungsi dan perananya 

sebagai pendidik anak dalam lingkungan keluarga. Mereka tidak peranah 

menyadari akibat perbuatannya akan berdampak negatif terhadap perkembangan 

anaknya terutama perkembangan kecerdasan emosional. Orang tua adalah orang 

pertama dan terakhir yang bertanggung jawab mendidik anak dengan 

pengetahuan, keimanan serta akhlak, membentuknya dengan kematangan rasional 

keseimbangan kejiwaan, serta mengarahkannya kepada bekal ilmu yang 

bermanfaat dan bermacam-macam kebudayaan.
3 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari orang tua adalah 

ayah dan ibu kandung atau orang yang dianggap tua atau dituakan (cerdik, pandai, 

ahli dan sebagainya) atau orang yang dihormati dan disegani.
 
Orang tua adalah 

orang yang menjadi pendidik dan membina yang berada di lingkungan keluarga. 

Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan 

anak. Orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu 

keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut 

sebagai bapak dan ibu, orangtua merupakan orang dewasa yang membawa anak 

ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan. Orang tua terbukti memiliki 

peran yang sagat penting dalam mendampingi proses perkembangan yang dijalani 

oleh anak, harapan terhadap anak yang serupa yang dimiliki oleh orangtua belum 

tentu menimbulkan akibat yang sama pula pada anak, karena relasi yang terbentuk 

antara orangtua dan anak berbeda-beda. Tugas orang tua melengkapi dan 

mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan 

pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan., dalam 

memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda pada masing-

                                                           
3
 Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip- Prinsip Pendidikan Islam (Di Rumah Di Sekolah 

Dan Di Masyarakat),(Bandung: CV. Diponegoro), h. 193. 
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masing orang tua kerena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang 

berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. 

Anak adalah titipan yang di anugerahkan Allah SWT, kepada hamba-Nya. Sebuah 

titipan yang akan di mintakan pertanggung jawabannya di akhirat nanti. Oleh 

sebab itu, ia harus dijaga, dirawat, dan dididik secara benar agar sang anak dapat 

menjadi aset akhirat di samping dapat berperan sebagai penenang jiwa, penyejuk 

hati, dan perhiasan dunia bagi kedua orang tuanya sebagaimana yang dijelaskan 

Al-Qur‟an Surat Al-Furqan/25: 74 dan Al-Kahfi/18: 46 

 َٓ  َ اٌَّر  َْ  و  ٌ ى  تَّٕ ا َ م ى  َٓ  ٌٕ  ا ه ةَ  ز   ِ ٕ ا  اج  و  رٕ  ا ا ش  َّّٰ ذ زِّ ج َ و  َٓ  ل سَّ  ُ ٍ ٕ ا ا ع  ع  اج  َٓ  وَّ  ُ رَّم   ّ  ٍ ا ٌ  ًِ ا  ِ  ا 

Terjemahnya:  

   “Dan orang orang yang berkata: Ya Tuhan Kami, anugerahkan kepada 
kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), 
dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”

4 

ايَ   ّ  ٌ َْ  ا  ٌ ثٕ  ى  ا َ ٕ ح َ و  ىجَ  ش  ُّٰ ٌ ح  ٔ ُ اَ  ا دَ  اٌد  ُّٰ م  ٌ ثّٰ ا دَ  و  ٍ حّٰ ُ سَ  اٌصّّٰ ٕ دَ  خ  تِّهَ  ع  اتاً ز  ُ س ث ى  خ  ِ ً وَّ                                                                                                                                         ا 

Terjemahnya: 

 “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 
serta lebih baik untuk menjadi harapan.

5
 

 Kehadiran anak di dalam keluarga dipandang sebagai perhiasan hidup di 

dunia (zinatu al-hayatu ad-dunya) dan obyek kecintaan syahwat (asysyahawatu). 

Al Qur‟an menyatakan bahwa anak yang Allah Swt. Anugerahkan kepada orang 

tua merupakan fitnah (batu ujian keimanan) layaknya harta benda, selain 

                                                           
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Jakarta: Pusat Agung Harapan), 

2019)  h.359 
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,( Surabaya: Halim publishing & 

Distributing, 2008),  h. 448 



4 
 

 
 

merupakan amanah ia juga dapat menjadi musuh dan dapat pula menjadi 

penyenang hati.
6
 

Anak adalah amanah dan karunia tuhan yang Maha Esa yang dalam 

dirinnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuuhnya. Agar setiap 

anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, ia perlu mendapatkan 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, 

baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan 

untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 

pemenuhan hak-haknya. Akan tetapi, saat ini hak-hak perlindungan terhadap anak 

kerap tidak didapatkan seutuhnya oleh seorang anak. Contohnya saja seorang anak 

mendapatkan tindak kekerasan dari pihak lain. Kekerasan dalam Bahaasa Inggris 

diistilahkan dengan “Violence”. Secara etimologis, kata Violence merupakan 

gabungan dari kata “Vis” yang berarti daya atau kekuatan dan “latus” yang 

berasal dari kata “Ferre” yang berarti membawa. Jadi, violence adalah membawa 

kekuatan. Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan 

luka dan dapat menyakiti orang lain. Selanjutnya, WHO menyebutkan bahwa 

kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaaan, ancaman atau 

tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok (masyarakat) yang 

mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan 

perkembangan, atau perampasan hak. Tindak kekerasan sering terjadi dalam 

kehidupan masyarakat terutama terhadap anak. Secara psikologis, sebagian anak 

yang menjadi korban kekerasan akan bersikap pasif bahkan pasrah. Anak-anak 

pada umumnya tidak mempunyai keberanian yang cukup untuk melawan situasi 

yang menekan mereka baik itu ancaman atau gertakan. Kekerasan merupakan 

                                                           
6 Rohimin, Tafsir Tarbawi, (Yogyakarta:Nusa Media &IAIANBengkulu), 2008, h.97-101 
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salah bentuk penyelesaian negatif dari konflik yang terjadi antara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Secara historiis, 

sebagain besar konflik yang timbul antar manusia (antar golongan, jenis kelamin, 

suku, ras, dan agama) diselesaikan dengan cara kekerasan, penuh dengan rasa 

kebencian, dan kejam. Bentuk-bentuk fenomena konflik di masyarakat di 

antaranya adalah percecokan, perselisiihan, pertentangan, dan ketegangan. 

Kekerasan merupakan suatu bentuk tindakaan yang dilakukan terhdapa pihak lain 

yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang dan dapat mengakibatkan 

penderitaan baik secara fisik maupun ketnagan psikologis atauk kejiwaan. 

Kekerasan ini didalamnya termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.  

Kekerasan pada anak pada umumnya dikenal hanya terjadi dikeluarga 

broken home, orang tua yang mengalami frustasi, atau kelarga yang memiliki 

kekurangan dalam faktor ekonomi bahkan ada yang menganggap bagian dari 

proses pendidikan anak. Namun, perlu disadari bahwa saat ini kekrasan pada anak 

terus meluas dari hari ke hari bahkan di lingkungan sosial yang cakupannya luas. 

Kekerasan yang terjadi pada anak menurut penelitian soeharto sebagai berikut:1) 

Kekerasan fisik adalah kekerasan berupa penyiksaan, pemukulan, dan 

penganiayaan terhadap anak dengan menggunakan benda-benda tertentu yang 

menimbulkan luka-luka fisik bahkan kematian pada anak. 2) Kekerasan psikis 

adalah kekerasan yang meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar, 

memperlihatkan gambar atau film pornografi pada anak. 3) Kekerasan seksual 

baik berupa perlakuan prakontak sesksual antara anak dengan orang yang lebih 

besar. 4) Kekerasan sosial mencakup eksploitasi anak dan penelantaran terhadap 

anak. Eksploitasi dapat dilakukan oleh keluarga dan tindak kekerasan yang terjadi 

dalam masyarakat kemungkinan direfleksikan dalam sebuah novel. Hal tersebut 
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karena karya sastra pada dasarnya menceritakan hal-hal yang merupakan refleksi 

kehidupan nyata manusia. Pendapat lain juga mengatakan karya seni mampu 

mencermikan, menirukan, dan pembayangan realitas.
7 

Salah satu karya sastra yang terdapat dalam novel Dear J karya L. Lullaby 

yang mengisahkan seorang anak remaja SMA yang bernama Na Jaemin yang 

memiliki permasalahan yang diantaranya memiliki keterbatasan dalam berbicara. 

Keterbatasan itulah menjadi pemicu sehingga ia disiksa yang layaknya seperti 

hewan liar yang pantas untuk disiksa, penyiksaan itu sendiri yang dilakukan oleh 

ayahanya sendiri yang bernama Lee Donghae.
 

           Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti berminat untuk 

menganalisis Dampak kekerasan terhadap anak dalam Novel Dear J karya L. 

Lullaby terhadap kekerasan anak (tinjauan filsafat axiologi). Kedalam bahan   

sebagai tugas akhir mengapa karena tidaklah seharusnya para orangtua menyiksa 

anaknya sendiri dikarenakan hanya memiliki kekurangan yang terdapat dalam 

dirinya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan judul “Dampak Kekerasan 

Terhadap Anak dalam Novel Dear J Karya L. Lullaby (Tinjauan Filsafat 

Axiologi)” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari uraikan latar belakang masalah diatas penulis dapat 

merumuskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana latar belakang yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan 

dalam novel Dear J karya L. Lullaby? 

2. Bagaimana dampak kekerasan yang terdapat dalam novel Dear J? 

                                                           
7 Miftahul Jannah, dkk, “Analisis Bentuk Kekerasan Pada Anak Dalam Novel Bayang 

Suram Pelangi Karya Arafat Nur”, Jurnal Analisis Bentuk, (Vol.5 No 3(2020), h. 2-3 
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3. Nilai-nilai apa yang terdapat dalam novel Dear J? 

C. Pengertian Judul 

          Sebelum menguraikan penelitian ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman 

pengertian. Penelitian ini berjudul ”Dampak Kekerasan Terhadap Anak dalam 

Novel Dear J Karya L. Lullaby (Tinjauan Filsafat Axiologi)” 

a.  Novel 

   Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, novel diartikan sebagai “karangan 

prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang 

dengan orang-orang disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap 

pelaku”.
8
 Novel menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam 

interaksinya dengan lingkungan, diri sendiri, serta dengan Tuhan. Novel 

merupakan hasil dialog, kontemplasi dan reaksi pengarang terhadap lingkungan 

dan kehidupannya. Bagi pembaca, kegiatan membaca karya fiksi seperti novel 

berarti menikamati cerita menghibur diri untuk memperoleh kepuasan batin. 

Betapapun saratnya pengalaman dan permasalahan kehidupan yang ditawarkan, 

sebuah novel haruslah tetap merupakan cerita yang menarik, dan tetap mempunyai 

tujuan estetik. Daya tarik inilah yang pertama-tama akan memotivasi orang untuk 

membacanya. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap orang senang 

dengan cerita, baik yang diperoleh dengan membaca maupun mendengarkan. 

Melalui sarana cerita ini pembaca secara tidak langsung dapat belajar, merasakan 

dan menghayati berbagai permasalahan kehidupan yang ditawarkan oleh 

pengarang. Oleh karena itu, cerita fiksi atau karya sastra pada umumnya sering 

dianggap manusia mejadi lebih arif, atau dapat dikatakan sebagai “memanusiakan 

                                                           
8
 Suharso dan Ana Retno Ningsih, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), edisi IV, h. 1079.
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manusia”.
9
 Dalam perkembangan zaman banyak pembuat novel yang terinspirasi 

dari bentuk non-fiksi seperti sejarah, autobiografi, dan biografi. Pada haikikatnya 

buku dibagi menjadi buku fiksi dan nonfiksi. Buku non-fiksi terbagi menjadi dua 

jenis, diantaranya buku nonfiksi murni dan non-fiksi kreatif. Buku non-fiksi murni 

adalah buku yang tulisan yang berdasarkan data-data otentik saja dengan gaya 

ilmiah sedangkan buku non-fiksi kreatif adalah hasil karya tulis yang sama-sama 

berdasarkan data-data otentik namun dikembangkan dengan imajinasi seorang 

penulis buku tersebut. Umumnya dapat berupa cerita, prosa, puisi, dan juga 

novel.
10

  

Membaca novel untuk sebagian besar orang hanya ingin menikmati 

cerita yang disuguhkan. Mereka akan mendapat kesan secara umum dan samar 

tentang urutan cerita dan bagian cerita tertentu yang menarik. Pengertian novel 

menurut Endah Tri Priyatni dalam bukunya, adalah: Kata novel berasal dari 

bahasa Latin Novellus.  

                 Kata Novellus dibentuk dari kata novus yang berarti baru atau new 

dalam bahasa Inggris. Dikatakan baru karena bentuk novel adalah bentuk karya 

sastra yang dating kemudian dari bentuk karya sastra lainnya, yaitu puisi dan 

drama. Selain itu, ada juga beberapa pengertian novel berdasarkan para pengamat 

sastra yaitu: a. Ensiklopedia American “novel adalah cerita dalam bentuk prosa 

yang agak panjang dan meninjau kehidupan sehari-hari”.
  

b. The Advanced of 

Current Englisht “novel adalah suatu cerita dengan suatu alur yang cukup panjang 

mengisi satu buku atau lebih, yang menggarap kehidupan manusia yang bersifat 

imajinatif”.
11

 Banyak sastrawan yang memberikan batasan atau definisi novel. 

                                                           
                 

9
 Widjojo dan Ending Hidayat, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 4. 
 10 Susi Kusmayanti, “Narasi Keteladanan Buya Hamka dalam Novel Ayah Karya Irfab 

Hanka”, Skripsi: (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015) , h. 34.
 

            
11

 Endah Tri Priyatni, Membaca Satra dengan Ancaman Literasi Kritis, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), h. 124. 
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Batasan atau definisi yang mereka berikan berbeda-beda karena sudut pandang 

yang mereka pergunakan juga berbeda-beda. Definisi-definisi itu antara lain 

adalah sebagai berikut : 

a. Menurut Jakob Sumardjo, “novel adalah bentuk sastra yang paling popular di 

dunia. Bentuk sastra ini paling banyak dicetak dan paling banyak beredar, lantaran 

daya komunitasnya yang luas pada masyarakat”. 

b. Menurut Nurhadi, Dawud, Yuni Pratiwi, Abdul Roni, “novel adalah bentuk 

karya sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya social, moral, dan 

pendidikan”. 

c. Menurut Rostamaji, dan Agus priantoro, “Novel merupakan karya sastra yang 

mempunyai dua unsur, yaitu: unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang kedua 

saling berhubungan karena sangat berpengaruh dalam kehadiran sebuah karya 

sastra”.  

d. Paulus Tukam, mengartikan “Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa 

yang mempunyai unsure-unsur intrinsik”. 

                   
  Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan novel adalah sebuah 

karangan prosa yang panjang mengisahkan tentang kehidupan manusia dan 

masyarakat sekitar dengan adanya tokoh dan menonjolkan watak dari tokoh. 

b. Axiologi 

Aksiologi (filsafat nilai) ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat 

nilai, yang umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Didunia ini 

terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah 

nilai yang khusus, seperti ekonomi, estetika, etika, filsafat agama dan 

epistemologi. Epistemologi bersangkutan dengan masalah kebenaran. Etika 

bersangkutan dengan masalah kebaikan (dalam arti kesusilaan), dan estetika 
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bersangkutan dengan masalah keindahan.
12

 Nilai dan implikasi aksiologi di dalam 

pendidikan ialah pendidikan menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut 

di dalam kehidupan manusia dan membinanya di dalam kepribadian anak.
13 

Dalam teori Islam klasik, wilayah etis soal baik dan buruk ada dua pilihan: the 

theistic-subjectivism atau rationalistic-objectivism. Yang pertama menekankan 

pada pemahaman bahwa baik dan buruk hanya ditentukan oleh Tuhan. Sedangkan 

yang kedua lebih menekankan pada peran akal dalam menentukan baik-buruknya 

sesuatu. Teori pertama menekankan pada Tuhan lewat kitab suci. Tetapi, dalam 

praktiknya, sering kali apa yang diistilahkan dengan Tuhan tersebut jika tidak 

hati-hati dapat saja direduksi menjadi subjektivitas masing-masing individu 

pengikut agama-agama. Peran individu di sini juga dapat diganti oleh peran 

kelompok, yang kedua, juga demikian halnya. Perbuatan baik dan buruk hanya 

tergantung dan diukur oleh kemampuan rasio individu masing-masing.
14

     

Aksiologi sebagai cabang filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki 

hakekat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan.
15

 Nilai 

pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu Nilai Intrinsik, contohnya pisau 

dikatakan baik instrumentalnya ialah pisau yang baik adalah pisau yang dapat 

digunakan untuk mengiris.
16

 Jadi dapat menyimpulkan bahwa nilai Instrinsik ialah 

nilai yang yang dikandung pisau itu sendiri atau sesuatu itu sendiri, sedangkan 

Nilai Instrumental ialah nilai sesuatu yang bermanfaat atau dapat dikatakan nilai 

guna. Sementara nilai yaitu esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti 

bagi kehidupan. Menurut Muhaimin arti dasar "nilai" diartikan sebagai asumsi- 

                                                           
12

 Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, teorj. oleh Soejono Soemargono. (Yogyakarta: 
Tiara Wacana, 2004.), h. 319  

13
 Jalaludin, dan Abdullah Idi. Filsafat Pendidikan Manusia, Filsafat dan Pendidikan. 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 129 

            14 Assegaf, Abd. Rachman. Aliran Pemikiran Pendidikan Islam Hadharah Keilmuan Tokoh 

Klasik Sampai Modern.( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30. 
            15

 Soejono Soe Margono. Pengantar Filsafat Louis O. Kattsof.( Yogyakarta: Tiara Wacana 
Yogya,19860), h. 327 
             

16
 Soejono Soe Margono. Pengantar Filsafat Louis O.Kattsof. h. 328 
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asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang hal-hal yang benar dan 

penting.
17

 

D. Kajian Pustaka 

 Penelitian kajian pustaka adalah hasil analisa berbagai informasi konseptual 

serta data data kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai artikel ilmiah yang 

terpublikasi sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka (library research) yang berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji 

suatu masalah penelitian (review of research), (Mulyadi, 2012). 

 Pertama, Miftahul Jannah, Mukhlis, dan Muhammad Iqbal dalam jurnal 

penelitian yang berjudul “Analisis Bentuk Kekerasan Pada Anak Dalam Novel 

Bayam Suram Pelangi Karya Arafat Nur” Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang terdapat dalam 

novel tersebut. Pertama, kekerasan fisik, yang dilakukan dengan cara memukul 

dan menendang. Kedua, kekerasan psikologis yang menimbulkan rasa takut, 

khawatir, tidak berdaya, dan tidak percaya diri. Ketiga, kekerasan verbal yang 

dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang kasar, menghina, dan 

mengancam. Keempat, kekerasan sosial yang dilakukan melalui pengucilan. Dari 

keempat bentuk pengucilan tersebut, kekerasan yang paling banyak ditemukan 

adalah kekerasan psikologis. Terdapat beberapa persamaan dalam penelitian ini 

adalah sama sama membahas tentang kekerasan anak yang terdapat dalam novel 

dan dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang secara mendekskripsikan 

bentuk bentuk kekerasan secara verbal. Terdapat perbedaanya adalah penelitian 

ini menggunakan teknik hermeuneutik. 

  Kedua, Risa Anjelitha Ashar dengan judul Tesis penelitian “Kekerasan 

Terhadap Tokoh Utama Dalam Novel Perempuan Kamar Karya Agus Subakir” 

                                                           
     

17
 Muhaimin, Pemikiran Pendidikan Islam, ( Bandung: Trigrnda Karya, 1993), h. 110 
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Novel Perempuan Kamar karya Agus Subakir merupakan salah satu novel yang 

banyak menceritakan tentang kekerasan. Novel tersebut menjadikan seorang 

perempuan sebagai tokoh utama yang mendapatkan tindak kekerasan. Penulis 

menggambarkan peristiwa kekerasan yang di dapatkan oleh tokoh utama dari awal 

cerita dimulai hingga akhir. Amanat yang diharapkan sampai kepada pembaca 

yaitu agar seluruh pembaca dapat mengetahui segala sesuatu tentang kekerasan 

kemudian bersamasama mencegahnya. Sebuah kekerasan dapat bersumber dari 

adanya keinginan seseorang yang dihalangi atau tidak berjalan sesuai dengan 

keinginannya. Dengan demikian, keinginan tersebut menjadi dasar timbulnya 

energi yang bersifat merusak. Sifat merusak (destruktif) tersebut merupakan 

akibat dari tidak terpenuhinya keinginan seseorang. Kemudian, sifat destruktif 

inilah yang menjadi pemicu munculnya berbagai bentuk tindak kekerasan. Tokoh 

utama di dalam novel tersebut bernama Srebrenika. Ia mendapatkan banyak tindak 

kekerasan dari berbagai pihak. Isu kekerasan menarik bagi feminis karena 

kekerasan terhadap perempuan merupakan mekanisme subordinasi perempuan. 

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga 

perempuan pada umumnya. Pada akhirnya dalam kehidupan, perempuan selalu 

merasa terancam oleh berbagai tindakan kekerasan. Pihak pertama yang 

melakukan kekerasan kepada Srebrenika adalah orang tuanya. Selanjutnya, 

kekerasan itu dilanjutkan oleh tokoh pembantu yang terobsesi kepadanya. 

Kekerasan terakhir yang ia dapatkan adalah dari orang asing yang tidak ia kenal 

sama sekali. Tokoh Srebrenika tidak hanya mendapatkan satu bentuk kekerasan. 

Kekerasan pertama yang didapatkan adalah ia dikurung oleh orang tuanya sendiri 

di dalam sebuah kamar selama bertahun-tahun. Terdapat beberapa persamaan 

dalan penelitian ini adalah metode yang digunakan menggunakan studi 

kepustakaan (library research) dan metode yakni dengan tehnik pengumpulan 

semua data dan topik yang sama yaitu sama-sama membahasan tindak kekerasan. 

Adapun perbedaanya ialah kesenjangan sosial yang mencolok antara warga 

pribumi dan warga keterunun yang menciptakan konflik, dalam novel ini latar 

yang digunakan latar tahun 1998. 
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         Ketiga, Syafridon, Nurizzati, Bakhtaruddin dalam jurnal penelitian 

dengan judul “ Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Dalam Novel 

Pintu Terlarang Karya Sekar Ayu Asmara” Berdasarkan analisis data dan 

pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kekerasan tokoh utama dengan 

tokoh tambahan yang terdapat pada novel Pintu Terlarang karya Sekar Ayu 

Asmara dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Mengenali bentuk-bentuk kekerasan, 

bentukbentuk kekerasan yang terdapat pada novel Pintu Terlarang karya Sekar 

Ayu Asmara adalah kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik adalah 

suatu gambaran tindakan kekerasan memukul, menendang yang menyebabkan 

luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh korban hingga menyebabkan kematian. 

Sedangkan kekerasan psikis prilaku yang ditujukan untuk menganiaya, 

menganjam, penghinaan, dan mengatakan kata-kata kasar. Kedua bentuk 

kekerasan itu dirasakan Gambir semejak berumur sembilan tahun. (2) 

Menjelaskan penyebab timbulnya kekerasan, banyaknya anak yang menjadi 

korban kekerasan dalam rumah tangga. Disebabkan adanya faktor yang 

menyebabkan. Faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan dalam 

rumah tangga tersebut yaitu faktor ekonomi, faktor status orang tua bukan 

kandung dan faktor karena kelakuan anak itu sendiri. Penyebab timbulnya 

kekerasan pada novel Pintu Terlarang karya Sekar Ayu Asmara adalah akibat 

kelakuan Gambir sendiri. Gambir melakukan tindakan-tindakan yang membuat 

orang tuanya marah, seperti tindakan memuntahkan makanan, memecahkan gelas. 

Sehingga gambir selalu dituduh sebagai anak nakal, dan anak pembawa sial. Dari 

sanalah Gambir selalu mendapatkan tindakan kekerasan dari orang tuanya, baik 

kekeran fisik maupun kekerasan psikis. (3) Menyelidiki akibat timbulnya 

kekerasan, akibat timbulnya kekerasan yang terdapat dalam novel Pintu Terlarang 

karya Sekar Ayu Asmara adalah akan mengalami dampak yang serius bagi 

korban, luka fisik dan ketepurukan mental yang dirasakan oleh tokoh dalam novel 

Pintu Terlarang Karya Sekar Ayu Asmara. Gambir salah satunya terpaksa dirawat 

dirumah sakit Bunga Bangsa dari umur 9 tahun sampai 27 tahun. Ganguan jiwa 

yang didapatkan oleh Gambir karena kekerasan fisik dan psikis yang dialaminya. 

Selain itu pada tokoh anak juga dirasakan oleh Edo. Edo adalah anak dari Dion 
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karena Dion beranggapan kalau Edolah pembunuh istrinya. Karena istri Dion 

yang bernama Miranda meninggal dunia karena melahirkan Edo. Faktor 

meninggal istri Dionlah membuat dia selalu melakukan tindakan kekerasan 

terhadap Edo. Akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Dion membuat 

Edo lemas tidak berdaya dan berujung kepada kematian setelah lima menit di 

tolong oleh Ranti. Terdapat persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut 

adalah dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan tekhnik yang 

digunakan adalah tekhik pengumpulan data, menganalisis dan mengambil 

kesimpulan dan kedua topik yang sama-sama membahasan tindak kekerasan pada 

anak dangan meninjau segala aspek bentuk, sebab, dan akibat terjadinya tindak 

kekerasan.  

E. Metode Penelitian 

                 Penelian ini menggunakan pendekatan kulitatif. Pengertian penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua 

data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan 

dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan 

selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat 

memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. 

penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak 

membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara 

sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.
18

 Metode kualitatif ini 

digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan 

mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini 

                                                           
18 Supardi, Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005). h. 

28  
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menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan 

metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman 

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.
19

 

1. Jenis dan sifat Penelitian 

a.  Jenis penelitian 

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau (library research), yakni 

penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah 

yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat 

kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah 

yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap 

bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, 

peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana 

informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan 

antara lain; bukubuku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian 

dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya 

yang relevan.
20

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan ini dimaksud untuk menjelaskan perspektif seperti apa yang 

digunakan dalam membahas objek penelitian dimana perspektif tersebut juga 

sangat tergantung pada relevansi akademik, fakultas dan jurusan. Dalam hal ini 

peneliti memandang bahwa pendekatan yang sesuai dengan objek. 

a. Pendekatan Axiologi 

 Aksiologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu axios berarti sesuai atau 

wajar dan logos sendiri memiliki arti Ilmu. Jadi pengertian Aksiolgi adalah Ilmu 

                                                           
19

 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian,( Surabaya: Elkaf, 2006), h. 116 
                     20  

Anwar Sanusi, Metode Penelitian Bisnis,.h.13
 



16 
 

 
 

Pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut 

pandang kefilsafatan. Fungsi aksiologi ilmu pengetahuan yaitu sebagai strategi 

untuk mengantisipasi perkembangan dan teknologi atau yang bias disebut 

IPTEK. Dalam Aksiologi ada 3 macam pendekatan: 1.) Nilai sepenuhnya 

berhakikat subjektif. 2.) Nilai-nilai merupakan bentuk nyata yang ditinjau dari 

segi ontology. 3.) Nilai-nilai merupakan unsur obyektif yang menyusun 

kenyataan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

             Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber 

data, Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen 

atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek 

penelitian atau variabel penelitian 
21

. 

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang gunakan yaitu: 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara 

langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.  Berupa Novel Dear J 

karya L. Lullaby yang akan di teliti yang akan dijadikan sebuah skripsi. 

b. Sumber Sekunder  

            Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang 

lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber-sumber 

sekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan 

permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini.
22

 Antara lain: jurnal 

penelitian Analisis Bentuk Kekerasan Pada Anak Dalam Novel Bayam Suram 

Pelangi Karya Arafat Nur, Kekerasan Terhadap Tokoh Utama Dalam Novel 

                                                           
            

21
 Nasution, Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 

Cet.IV, h. 15 
            

22
 Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), h. 91 
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Perempuan Kamar Karya Agus Subakir, Kekerasa Anak Terhadap Rumah 

Tangga Dalam Novel Pintu Terlarang Karya Sekar Ayu Asmara. 

4. Teknik pengumpulan data 

        Data didapatkan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang 

berkaitan dengan penelitian ini berupa Novel Dear J karya L. Lullaby sebagai 

objek penelitian. Bahan tambahan untuk mendukung penelitian ini adalah buku-

buku tentang sastra dan buku-buku struktural sastra, serta beberapa jurnal 

penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dalam penelitian. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

          Tujuan penelitian adalah hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Untuk mengetahui latar belakang yang mempengaruhi terjadinya tindak 

kekerasan dalam novel Dear J Karya L. Lullaby 

B. Untuk mengetahui dampak kekerasan yang terdapa dalam novel Dear J 

C. Untuk mengetahui nilai-nilai apa yang terdapat dalam novel Dear J  

2.  Manfaat Penelitian 

        Secara umum manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi pembaca memberikan wawasan yang luas yang terkandung 

dalam novel tersebut dimana novel itu banyak pelajaran pelajaran yang bisa 

kita liat sendiri bagaimana peran orangtua dalam mendidik anaknya tanpa 

melakukan tindak kekerasan secara berlebihan 

2) Manfaat bagi peneliti memperluas wawasan sehingga mengetahui bagaimana 

sebagai calon peneliti mengetahui bahwa novel bukan hanya sekedar bacaan 

saja tetapi bisa juga menambah pengetahuan lebih yang sebelumnya tidak 

mengetahinya dan bagaimana sehingga novel bisa jadi menjadi pengajaran 
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bagaimana seharusnya peran orang tua yang benar dalam mendidik anaknya 

sendiri. 

3) Manfaat terhadap orangtua, orangtua bisa lebih memahami cara 

memperlakukan anak yang baik tanpa berbuat kekerasan baik secara fisik 

maupun mental anak tersebut 

b. Manfaat Teoritis 

1. Penelitrian ini bisa menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang lainnya dan 

menjadi bahan tambahan baik berupa referensi judul penelitian. 

2. Penelitian ini diharapakan mampu memberikan wawasan yang luas terhadap 

peneliti maupun para pembaca dalam menyikapi persoalan persoalan baik itu 

secara internal maupun eksternal. 

3. Penelitian ini diharapakan untuk lebih memberikan pengajaran terhadap 

orang tua bagaimana peran penting dalam mendidik anak dan tidak 

melakukan tindak kekerasan lagi terutama kepada anak sendiri. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Aksiologi 

1. Pengertian Aksiologi 

Aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani “axios” yang 

berarti, bermanfaat dan„ logos‟ berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Secara 

istilah, aksiologia dalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang 

ditinjau dari sudut kefilsafatan. Sejalan dengan itu, maka aksiologi adalah studi 

tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai (kebaikan, keindahan, 

dan kebenaran). Dengan demikian aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi 

dari nilai-nilai etika dan estetika.
23

 Menurut kamus Bahasa Indonesia aksiologi 

adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-

nilai khususnya etika.
24

 Sementara Suriasumantri mengatakan, aksiologi adalah 

teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. 

Dikatakan bahwa aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan 

mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan menjaganya, 

membinanya di dalam kepribadian peserta didik.
25

 Dengan demikian aksiologi 

adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-

norma terhadap sesuatu ilmu.
26

 Mengenai nilai itu sendiri dapat jumpai dalam 

kehidupan sehari-hari seperti katakata adil dan tidak adil, jujur dan curang, benar 

dan salah, baik dan tidak baik. Hal itu semua mengandung penilaian karena 

                                                           
         23 Jujun Sumantri,” Filsafat ilmu, sebuah pengantar popular”, (Jakarta, Sinar harapan, 
2005), h.  7 

24 Jujun Sumantri,” Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Popular” ”, (Jakarta, Sinar harapan, 
2005), h. 9 

25 Jalius Jama.” Filsafat Ilmu”,(Padang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang, 
2008),h. 6 

 26 Jalius Jama. “Filsafat Ilmu”, (Padang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang, 
2008 h. 8 



20 
 

 
 

manusia yang dengan perbuatannya berhasrat mencapai atau merealisasikan nilai.  

Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan 

berbagai, pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aksiologi ialah ilmu 

pengetahuan yang menyelidiki hakekat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut 

pandangan kefilsafatan. Didunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang 

bersangkutan dengan masalah-masalah nilai seperti, epistimologis, etika dan 

estetika. Epistimologi bersangkutan dengan masalah kebenaran, etika 

bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika bersangkutan dengan 

masalah keindahan. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat 

nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Didunia ini 

terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah 

nilai yang khusus seperti epistimologis, etika dan estetika.
27

  

Epistimologi bersangkutan dengan masalah kebenaran, etika 

bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika bersangkutan dengan 

masalah. Keindahan. Dari definisi-definisi aksiologi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa permasalahan utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah 

sesuatu yang dimiliki manusia, untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang 

apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu kepada 

permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan, manusia, maka lebih 

tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma, kesusilaan 

manusia. Dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia 

ditinjau dari segi baik dan tidak baik, di dalam suatu kondisi yang normative 

yaitu, suatu kondisi yang melibatkan norma-norma.
28

 Sedangkan estetika 

                                                           
           27 M Zainudin, “Filsafat dalam perspektif islam, Jurnal Al-harakah”,( No2 Vol 3,Malang 

2001), h. 29 
28

 louis Kattsoff, “Pengantar Filsafat” (V; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992),h. 9 
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berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia 

terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. 

Teori islam klasik, wilayah etis soal baik dan buruk ada dua pilihan: the 

theistic-subjectivism atau rationalistic-objectivism. Yang pertama menekankan 

pada pemahaman bahwa baik dan buruk hanya ditentukan oleh Tuhan. Sedangkan 

yang kedua lebih menekankan pada peran akal dalam menentukan baik-buruknya 

sesuatu. Teori pertama menekankan pada Tuhan lewat kitab suci. Tetapi, dalam 

praktiknya, sering kali apa yang diistilahkan dengan Tuhan tersebut jika tidak 

hati-hati dapat saja direduksi menjadi subjektivitas masing-masing individu 

pengikut agama-agama. Peran individu disini juga dapat diganti oleh peran 

kelompok, yang kedua, juga demikian halnya. Perbuatan baik dan buruk hanya 

tergantung dan diukur oleh kemampuan rasio individu masing-masing.
29

 

Aksiologi sebagai cabang filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki 

hakekat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan.
30

 Nilai 

pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu Nilai Intrinsik, contohnya pisau 

dikatakan baik karena mengandung kualitas-kualitas pengirisan didalam dirinya, 

sedangkan nilai instrumentalnya ialah pisau yang baik adalah pisau yang dapat 

digunakan untuk mengiris
31

. Jadi dapat menyimpulkan bahwa nilai Instrinsik ialah 

nilai yang yang dikandung pisau itu sendiri atau sesuatu itu sendiri, sedangkan 

Nilai Instrumental ialah nilai sesuatu yang bermanfaat atau dapat dikatakan Nilai 

guna. Sementara nilai yaitu esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti 

bagi kehidupan. menurut Muhaimin arti dasar "nilai" diartikan sebagai asumsi- 

asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang hal-hal yang benar dan 

                                                           
29 Assegaf, Abd. Rachman. “Aliran Pemikiran Pendidikan Islam Hadharah Keilmuan 

Tokoh Klasik Sampai Modern”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30  
30 Soejono Soe Margono. “Pengantar Filsafat Louis O.Kattsoff.” (Yogyakarta: Tiara 

Wacana Yogya, 1986), h. 327 
31 Soejono Soe Margono, “Pengantar Filsafat Louis O Kattsoff”, h. 328  
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penting.
32

 Dalam hal ini, nilai yang dimaksudkan adalah nilai pendidikan akhlak 

yang terdapat dalam kisah sapi betina, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-

Qur‟an surat Al-Baqarah 67-74. 

1. Aksiologi dalam pandangan Islam 

Aksiologi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai atau 

etika. Dan etika (ahklak) merupakan tujuan pokok bagi orang yang mempelajari 

ilmu itu sendiri. Sebagian lain berpendapat, bahwa ilmu adalah sebagai jalan, atau 

sarana untuk memperoleh etika, kemudahan-kemudahan dalam hidupnya di 

dunia.
33

 Sedangkan Kontowijoyo menyebutkan aksiologi dalam paradigm islam 

yaitu ilmu tidak ada yang benar-benar netral. Ilmu pada dasarnya tidak ada yang 

bebas nilai, ia syarat dengan bias-bias kepentingan perumusnya dan 

pembuatnya.
34

 Ilmu modern yang selama ini sering diklaim sebagai bebas nilai, 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, ternyata tidak lepas dari nilai-nilai 

yang dianut oleh penganutnya, seperti filsafat barat. Dalam konstruksi keilmuan 

islam, ilmu bekerja dalam bingkai paradigm islam itu sendiri, dimana ilmu 

bersumber langsung dari teks wahyu Al-quran. Maka nilai etis yang terkandung 

dalam ilmu keislaman berada dalam bingkai etika-moral yang sangat erat. Karena 

misi kenabian Muhammad Saw adalah membangun etika-moral (ahlak). 

Kontowiyowo menyebut Etika Moral dengan etika Profetik. Nilai etika profetik 

itu sendiri berasal dari ahklak Nabi Muhammad Saw dan sumbernya adalah 

wahyu Allah Swt.
35

 

Perbedaan pendapat tentang aksiologi dalam pandangan Barat dan Islam. 

Pertama, menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik 
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secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini, ilmuwan Barat adalah 

menemukan pengetahuan dan terserah pada orang lain untuk mempergunakannya, 

apakanh ilmu tersebut digunakan untuk tujuan baik atau untuk tujuan buruk. 

Kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas 

pada metafisika keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya ilmu terletak pada 

objek penelitian harus dilandaskan pada asas-asas moral.
36

 Oleh karena itu, bahwa 

ilmu tidak ada yang benar-benar bebas nilai, tetapi disangat tergantung kepada 

siapa dan dokma yang diyakini. Sedangkan aksiologi Islam, memandang bahwa 

ilmu itu berasal dari Allah Swt, sang maha pencipta (pemberi Nilai). Karena nilai 

kebaikan dan keburukan itu sejatinya adalah dari tuhan untuk manusia. Dan 

manusia yang akan memberikan nilai terhadap prilaku dan perbuatan. 

1. Definisi Nilai  

Nilai secara etimologi merupakan pandangan kata value (bahasa inggris) 

(moral value). Dalam kehidupan sehari-hari, nilai merupakan sesuatu yang 

berharga, bermutu, menunjukan kualitas, dan berguna bagi manusia. Secara 

umum, yang dimaksud nilai adalah segala hal yang berhubungan dengan tingkah 

laku manusia mengenai baik buruk yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral, 

dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat.
37

 

 Menurut Muhaimin dan Abdul Mujib, nilai adalah penetapan atau suatu 

kualitas yang menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat. Nilai dapat diartikan 

sebagai konsep-konsep abstrak didalam diri manusia atau masyarakat, mengenai 

hal-hal yang dianggap baik, benar, dan hal-hal yang dianggap buruk dan salah. 

Nilai juga diartikan sesuatu yang dapat membuat seseorang secara penuh 
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menyadari kebermaknaannya dan menanggapinya sebagai penuntun dalam 

pengambilan keputusan serta mencerminkan tingkah laku dan tindakan.
38

 

Nilai memiliki ciri-ciri, antara lain: 1) Nilai itu suatu realitas abstrak dan 

ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat dihindari, 

hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu. 2) Nilai memiliki sifat 

normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita dan suatu keharusan 

sehingga nilai memiliki sifat ideal. 3) Nilai berfungsi sebagai daya dorong atau 

motivator dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia berperilaku berdasar 

dan dimotivasi oleh nilai yang diyakininya.
39

 

a. Macam-Macam Nilai 

 Nilai diklasifikasikan dalam beberapa macam, antara lain:
40

 a. Nilai dari 

segi sumbernya, diantaranya:  

1) Nilai Ilahi, yaitu nilai yang dititahkan Allah SWT melalui Rasul, yang 

berbentuk takwa, ian, adil, yang diabadikan dalam wahyu Ilahi.  

2) Nilai insani, yaitu nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia serta 

hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Nilai insani ini bersifat 

dinamis, sedangkan keberlakuan dan kebenarannya relatif dibatasi oleh 

ruang dan waktu.  

b. Nilai dari segi sifatnya, diantaranya:  

1) Nilai subjek, adalah nilai yang merupakan reaksi subjek dan objek. Hal 

ini sangat tergantung kepada masing-masing pengalaman subjek tersebut.  
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2) Nilai subjektif rasional, yaitu nilai-nilai yang merupakan esensi dari 

objek secara logis yang dapat diketahui melalui akal sehat, seperti nilai 

kemerdekaan, nilai keselamatan, badan dan jiwa, nilai perdamaian dan 

sebagainya. 

 3) Nilai objektif metafisik, yaitu nilai yang ternyata mampu menyusun 

kenyataan objektif seperti nilai-nilai agama. 

Nilai mempunyai peranan yang begitu penting didalam hidup manusia, 

sebab nilai menjadi pegangan hidup, pedoman penyelesaian konflik, memotivasi 

dan mengarahkan pandangan hidup. Nilai mungkin dapat dirasakan dalam diri 

seseorang masing-masing sebagai daya pendorong atau prinsip-prinsip yang 

menjadi pedoman dalam kehidupan.
41

 Dengan adanya nilai, maka kehidupan lebih 

terarah mampu memahami suatu perbuatan yang dilakukan akan dipandang dan 

dilihat oleh orang lain, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mampu melakukan 

hal-hal baik dan bermanfaat. 

2. Pembagian Aksiolgi  

Menurut Bramel, aksiologi terbagi dua bagian, yaitu :  

a) Moral Conduct, yaitu tindakan moral, bidang ini melahirkan disiplin khusus, 

yaitu etika. Estetic Expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini 

melahirkan keindahan. 

b) Sosio-political life, yaitu kehidupan sosial politik, yang akan melahirkan, 

filsafat sosial politik.
42
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1.  Moral atau Etika  

Moral atau Etika disebut filsafat moral (moral philosophy), yang berasal 

dari kata ethos (Yunani) yang berarti watak. Moral berasal dari kata mos atau 

mores (Latin) yang artinya kebiasaan, watak, kelakuan tabiat.
43

 Dalam Bahasa 

Indonesia istilah moral atau etika diartikan kesusilaan. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dijelaskan bahwa etika mempunyai tiga arti. Pertama, etika merupakan 

ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban 

moral (akhlak). Kedua, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan 

dengan akhlak. Ketiga, etika ialah nilai mengenai benar dan salah yang dianut 

suatu golongan atau masyarakat.
44

 

 Moral dalam KBBI, didefinisikan sebagai ajaran tentang baik buruk 

yang diterima umum mengenai akhlak; akhlak dan budi pekerti, kondisi mental 

yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin, dan 

sebagainya.
45

 Moral selalu mengacu pada baik dan buruknya manusia sebagai 

manusia. Baik buruk di sini tidak merujuk kepada professi atau pekerjaan 

manusia itu sendiri sebagai dosen, guru, pemain bulu tangkis, atau sebagai ustad 

atau ustadah; tetapi sebagai manusia. Ada yang mendefinisikan etika dan moral 

sebagai teori mengenai tingkah laku manusia yaitu baik dan buruk yang masih 

dapat dijangkau oleh akal. Moral adalah suatu ide tentang tingkah laku manusia 

(baik dan buruk) menurut situasi yang tertentu. Fungsi etika itu ialah mencari 

ukuran tentang penlaian tingkah laku perbuatan manusia (baik dan buruk) akan 

tetapi dalam praktiknya etika banyak sekali mendapatkan kesukaran-kesukaran. 
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Hal ini disebabkan ukuran nilai baik dan buruk tingkah laku manusia itu tidaklah 

sama (relatif), yaitu tidak terlepas dari alam masing masing.   

Demikian etika selalu mencapai tujuan akhir untuk menemukan ukuran 

etika yang dapat diterima secara umum atau dapat diterima oleh semua bangsa di 

dunia ini.
46

 Tingkah laku manusia yang dapat dinilai oleh etika itu haruslah 

mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) Perbuatan manusia itu dikerjakan 

dengan penuh pengertian. Oleh karena itu, orang-orang yang mengerjakan 

sesuatu perbuatan jahat tetapi ia tidak mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan 

itu jahat, maka perbuatan manusia semacam ini tidak mendapat sanksi dalam 

etika. 2) Perbuatan yang dilakukan manusia itu dikerjakan dengan sengaja. 

Perbuatan manusia (kejahatan) yang dikerjakan dalam keadaan tidak sengaja 

maka perbuatan manusia semacam itu tidak akan dinilai atau dikenakan sanksi 

oleh etika. 3) Perbuatan manusia dikerjakan dengan kebebasan atau dengan 

kehendak sendiri. 4) Perbuatan manusia yang dilakukan dengan paksaan (dalam 

keadaan terpaksa) maka perbuatan itu tidak akan dikenakan sanksi etika. Objek 

material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, sedang objek formal 

etika adalah kebaikan atau keburukan, bermoral atau tidak bermoral. Moralitas 

manusia adalah objek kajian etika yang telah berusia sangat lama.
47

 Sejak 

masyarakat manusia terbentuk, persoalan perilaku yang sesuai dengan moralitas 

telah menjadi bahasan.   

Bahasan etika, dalam sejarah filsafat barat, telah ada sejak zaman 

Sokrates (470-399). Dalam pembahasannya, etika tidak mempersoalkan apa atau 

siapa manusia itu, tetapi bagaimana manusia seharusnya berbuat atau 
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bertindak.
48

 Studi tentang etika, para ahli ada yang membedakannya menjadi dua 

kelompok, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Ada pula yang membagi 

etika alam kelompok etika normatif dan etika metaetika. Bahkan ahli lain 

membagi ke dalam tiga bidang kajian, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan 

metaetika. Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan 

pengalaman moral (suara batin) dari norma-norma dan konsep-konsep etis 

secara deskriptif.
49

 Pengalaman moral di sini memiliki arti luas, misalnya adat 

istiadat, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan ataupun 

tidak. Semuanya dideskripsikan secara ilmiah dan ia tidak memberikan 

penilaian. Karenanya, etika deskriptif ini tergolong dalam bidang ilmu 

pengetahuan empiris serta terlepas dari filsafat. Sebagai bagian dari ilmu 

pengetahuan, etika deskripsi berupaya untuk menemukan dan menjelaskan 

kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral dalam suatu kultur maupun 

subkultur. Dalam hal ini, etika deskriptif berhubungan erat dengan sosiologi, 

antropologi, psikologi, maupun sejarah. Tokoh-tokoh yang membidani etika 

deskriptif ini dapat ditemui seperti Jean Piaget (1896 dan 1980) dari Swiss dan 

Lawrence Kohlberg (1927-1988). (Bertens, 2007) dari Amerika. Dalam 

perkembangan selanjutnya, etika deskriptif digolongkan menjadi dua bagian, 

yakni sejarah moral dan fenomenologi moral. 
50

 Sejarah moral mengkaji hal-hal 

yang berkaitan dengan cita-cita, aturan-aturan, dan norma-norma moral yang 

pernah berlaku dalam sejarah kehidupan umat manusia dari waktu ke waktu, 

pada suatu tempat atau lingkungan tertentu dari suatu bangsa.   
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2.  Etika Normatif  

 Etika normatif sering disebut filsafat moral (moral philosophy) atau 

etika filsafati (philosophical ethics). Etika normatif dibagi ke dalam dua teori, 

yaitu teori-teori nilai (theories of value) dan teori-teori keharusan (theories of 

obligtion). Teori-teori nilai mempersoalkan sifat kebaikan. Sifat teori ini ada 

dua, yakni monistis dan pluralistis.
51

 Yang termasuk dalam kategori monistis 

adalah hedonisme spiritualistis maupun hedonistis materialistis sensualistis. 

Sedangkan teori teori keharusan membahas tingkah laku.
52

 Teori-teori yang 

tergolong dalam theories of obligation adalah aliran egoisme dan formalisme. 

Estetika disebut juga dengan filsafat keindahan (philosophy of beauty), yang 

berasal dari kata Yunani yaitu aisthetika atau aisthesis. Kata tersebut berarti hal-

hal yang dapat dicerap dengan indera atau cerapan indera.  

 Estetika sebagai bagian dari aksiologi selalu membicarakan 

permasalahan, pertanyaan, dan isu-isu tentang keindahan, ruang lingkupnya, 

nilai, pengalaman, perilaku pemikiran seniman, seni, serta persoalan estetika dan 

seni dalam kehidupan manusia.
53

 Polemik estetika sampai sekarang masih ramai 

diperbincangkan banyak orang. Khususnya jika dikaitkan dengan agama dan 

nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, dan hukum.    

Lingkup bahasan estetika memiliki beberapa bidang garapan. 

Diantaranya adalah estetika filsafati dan estetika ilmiah. Estetika filsafati disebut 

juga dengan filsafat keindahan (philosophy of beauty), filsafat cita rasa 

(philosophy of taste), filsafat seni (philosophy of art), dan filsafat kritik 

(philosophy of criticism). Estetika dalam hal ini banyak membahas hakikat, akar 

dari ilmu seni, hasil perenungan bukan eksperimen, dan pengalaman-
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pengalaman lahiriah.
54

 Sedangkan filsafat ilmiah cenderung mengacu pada ilmu 

pengetahuan mengenai kesenian, keindahan, ataupun estetika.   

Pada zaman Yunani Kuno, filsafat keindahan yang saat ini lebih banyak 

dianggap sebagai bagian dari aksiologi, lebih banyak dibicarakan dalam 

metafisika karena sifatnya yang abstrak. Tokoh yang membicarakan estetika di 

masa itu adalah Sokrates dan Plato.
55

 Plato berpendapat bahwa seni (art) adalah 

keterampilan untuk memproduksi sesuatu. Hasil seni adalah sebuah tiruan 

(imitasi). Lukisan merupakan contoh dari hasil seni yang berupa tiruan tentang 

alam atau sesuatu yang ideal. Karya seni merupakan tiruan yang ada dalam 

dunia ide dan tidak memiliki sifat yang sempurna. Seni bagi Plato tidaklah 

penting karena tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Seni 

sebagai sebuah imitasi, Aristoteles sependapat dengan Plato. Namun berbeda 

sudut pandang tentang makna seni dalam kehidupan. Bagi Artistoles, seni seperti 

yang dicontohkan dalam bentuk puisi memiliki pengaruh yang besar bagi 

manusia.
56

 Bahkan menurutnya bahwa puisi sebagai hasil karya sastra atau seni 

lebih memiliki nilai filsafat ketimbang sejarah. Estetika pada Abad Pertengahan 

tidak mendapatkan perhatian yang sangat serius dari filsuf. Tiadanya perhatian 

filsuf terhadap seni karena banyak mendapatkan perlawanan dari gereja Kristen 

saat itu. Kelompok gereja menganggap bahwa seni itu adalah duniawi dan hasil 

produk bangsa kafir Yunani dan Romawi. Pada tahun 354-430, di masa 

pemerintahan Agustinus, seni mendapatkan perhatian yang cukup serius. 

Agustinus mengembangkan dan mengajarkan seni dalam konteks Platonisme 

Kristen. Konteks- tualisasi Platonis Kristen terpaparkan dalam ajarannya bahwa 
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Tuhan itu menyukai keindahan. Karenanya, keindahan harus memiliki benang 

merah dengan agama. Di Abad 18, istilah estetika mulai mendapatkan perhatian 

yang mendalam, memperkenalkan istilah estetika adalah seorang filsuf Jerman 

bernama Alexander Gottlieb Baumgarten (1714 1762). Istilah itu diperkenalkan 

lewat karyanya yang monumental yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris 

berjudul Reflection On Poetry (1954). Baumgarten mendefinisikan filsafat 

estetika sebagai ilmu pengetahuan tentang keindahan.
57

 Keindahan dalam abad 

ini dipandang Baumgarten sebagai kenyataan yang sebenarnya atau dapat 

dikatakan sebagai hakikat yang sebenarnya bersifat tetap. Karena, kedua tokoh 

modern tersebut membedakan pengetahuan menjadi dua yaitu pengetahuan 

intelektual (intelectual knowlodge) atau pengetahuan tegas dan pengetahuan 

indrawi (sensuous knowledge) atau yang disebut pengetahuan kabur.
58

 Dalam 

buku Baumgarten yang berjudul “Aesthetica” dijelaskan bahwa pengetahuan 

sensuous merupakan estetika. David Hume (1711- 1776) mengatakan bahwa 

keindahan bukanlah suatu kualitas objektif yang terletak di dalam objek-objek 

itu sendiri, melainkan berada dalam pikiran. Manusia tertarik pada suatu bentuk 

dan struktur tertentu lalu menyebutnya indah. Hume mengatakan bahwa apa 

yang dianggap indah oleh manusia sesungguhnya amat ditentukan oleh sifat 

alami manusia yang dipengaruhi juga oleh preferensi individual. Immanuel Kant 

(1724-1804) menganggap kesadaran estetis sebagai unsure penting dalam 

pengalaman manusia secara umum. Kant juga berpendapat sama dengan Hume, 

bahwasannya keindahan adalah penilaian estetis yang bersifat subjektif.
59

 

Pertimbangan-pertimbangan estetis memberikan arah yang terfokus untuk 

menjembatani antara teoretis dan praktik dari sifat dasar manusia. Menurut 

Santayana, keindahan identik dengan kesenangan manusia ketika ia mengamati 
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objek-objek tertentu. Keindahan, baginya, merupakan perasaan senang yang 

diobjektifkan dan diproyeksikan ke dalam objek yang diamati. Filsuf Italia, 

Benedetto Croce (1856-1952), mengembangan teori filsafat idealisme dalam 

estetika.
60

 Croce menyamakan seni dengan intuisi, dan menurutnya intuisi 

adalah gambar yang berada di alam pikiran. Dengan demikian, seni itu berada di 

alam pikiran seniman. Karya seniman dalam bentuk fisik sesungguhnya bukan 

seni, melainkan semata-mata alat bantu untuk menolong penciptaan kembali seni 

yang sebenarnya berada dalam pikiran seniman. Croce menyamakan intuisi 

dengan ekspresi. Karena seni sama dengan intuisi dan intuisi sama dengan 

ekspresi, berarti seni sama dengan ekspresi. Yang diekspresikan adalah perasaan 

seniman tentang kesan-kesan terhadap lingkungan yang berada di sekitarnya.
61

 

Pada awal Abad ke-20, para filsuf berargumentasi bahwa konsep-konsep estetika 

berpatokan pada cita rasa kemanusian dan pertimbangan psikologis. Inilah yang 

kemudian menjadi titik pangkal konsep estetika yang baru. Didalam estetika 

tidak ada hukum-hukum atau aturan-aturan yang mensyaratkan adanya 

keindahan yang ideal. Keindahan adalah suatu hal bebas dan alamiah. 

Keindahan tidaklah dikonstruksikan dengan aturan dan harmonisasi yang 

merujuk pada hal hal yang menyenangkan. 

B. Novel 

2. Pengertian Novel 

Secara Etimologi kata novel berasal dari bahasa Latin novellus. Kata 

novellus dibentuk darikata novus yang berarti baru atau new dalam bahasa 

Inggris. Dikatakan baru karena bentuk novel adalah bentuk karya sastra yang 

datang kemudian dari bentuk karya sastra lainnya.
62

 Dilihat secara epistemologi, 
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banyak sastrawan yang memberikan batasan dalam mendefinisikan novel. 

Batasan atau definisi yang mereka berikan berbedabeda karena sudut pandang 

yang mereka pergunakan juga berbeda-beda. Definisi definisi itu antara lain 

adalah sebagai berikut: Novel dan cerita pendek merupakan dua bentuk karya 

sastra yang sekaligus disebut fiksi. Bahkan dalam perkembangannya kemudian, 

novel dianggap bersinonim dengan fiksi. 

 Sebutan novel dalam bahasa Inggris dan inilah yang kemudian masuk ke 

Indonesia berasal dari bahasa Italia novella (yang dalam bahasa Jerman: 

novella). Secara harfiah novella berarti sebuah barang baru yang kecil, dan 

kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa.  

Dewasa ini istilah novella mengandung pengertian yang sama dengan 

istilah Indonesia novelet (Inggris: novelette), yang berarti sebuah karya prosa 

fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu 

pendek. 
63

 Novel merupakan suatu karangan/karya sastra yang lebih pendek 

daripada roman, tetapi lebih panjang dari cerita pendek (cerpen), yang isinya 

mengungkapkan hanya suatu kejadian yang penting/menarik dari kehidupan 

seseorang (dari suatu episode dalam kehidupan seseorang) secara singkat, dan 

yang pokok-pokok saja. Juga perwatakan pelaku-pelakunya digambarkan secara 

garis besarnya saja.   

Kejadian-kejadian yang digambarkan itu melahirkan suatu konflik jiwa 

yang mengakibatkan adanya perubahan nasib. W. Kramer dalam bukunya 

Inleiding tot de stilistische interpretasi van literaire kunst yang dikutip oleh Ema 

Husnan dkk mengatakan bahwa: “wujud novel ialah konsentrasi, pemusatan, 

kehidupan dalam suatu saat, dalam satu krisis yang menentukan”.
64

 Dalam The 
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American College Dictionary yang dikutip oleh Henry Guntur Tarigan juga 

dapat dijumpai keterangan bahwa novel adalah suatu cerita prosa yang fiktif 

dalam panjang yang tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak serta adegan 

kehidupan nyata yang representative dalam suatu alur atau suatu keadaan yang 

agak kacau atau kusut.
65

 Dan dalam the Advanced Learner‟s Dictionary of 

Current English yang dikutip oleh Henry Guntur Tarigan juga dapat pula kita 

peroleh keterangan yang mengatakan bahwa “Novel adalah suatu cerita dengan 

suatu alur, cukup panjang mengisi satu buku atau lebih, yang menggarap 

kehidupan pria dan wanita yang bersifat imajinatif”.
66

 Dari beberapa pendapat 

diatas, dapat disimpulkan bahwa novel adalah karangan prosa yang panjang 

yang melukiskan suatu peristiwa kehidupan tokoh cerita yang akhirnya terjadi 

perubahan hidup tokohnya. 

 Novel berkembang dari bentuk-bentuk naratif nonfiksi: surat, jurnal, 

memoir atau biografi, kronik atau sejarah. Dengan kata lain novel berkembang 

dari dokumen-dokumen. Secara statistika, novel menekankan pentingnya detil, 

dan bersifat mimesis dalam arti yang sempit. Novel lebih mengacu pada realitas 

yang lebih tinggi dan psikologi yang lebih mendalam.
67

 Dengan pola yang 

secara prinsip dasar sama dengan cerpen, novel mempunyai keterbukaan untuk 

mengetengahkan digresi sehingga jalan cerita bisa mencapai beratus halaman. 

Karena sifatnya yang demikian, novel dapat digunakan untuk mengangkat 

kehidupan, baik beberapa individu maupun masyarakat luas. Tidak jarang novel 

diperankan untuk menyampaikan ide-ide pembaruan. Apalagi setelah diubah 

dalam bentuk sinetron, orang menjadi mudah menghayatinya. 
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2. Macam-macam Novel  

Novel merupakan bentuk karya sastra yang paling populer di dunia. 

Bentuk sastra ini paling banyak beredar, karena daya komunikasinya yang luas 

pada masyarakat. Muchtar Lubis dalam bukunya Tarigan, membagi novel 

menjadi:
68

 

a) Novel avontur adalah bentuk novel yang dipusatkan pada seorang lakon atau 

tokoh utama. Ceritanya dimulai dari awal sampai akhir para tokoh mengalami 

rintangan-rintangan dalam mencapai maksudnya. 

b) Novel psikologi merupakan novel yang penuh dengan peristiwa-peristiwa 

kejiwaan para tokoh.  

c) Novel detektif adalah novel yang merupakan cerita pembongkaran rekayasa 

kejahatan untuk menangkap pelakunya dengan cara penyelidikan yang tepat 

dan cermat.  

d) Novel politik atau novel sosial adalah bentuk cerita tentang kehidupan 

golongan dalam masyarakat dengan segala permasalahannya, misalnya antara 

kaum masyarakat dan buruh dengan kaum kapitalis terjadi pemberontakan. 

e) Novel kolektif adalah novel yang menceritakan pelaku secara kompleks 

(menyeluruh) dan segala seluk beluknya. Novel kolektif tidak mementingkan 

individu masyarakat secara kolektif.  

    Sedangkan Burhan Nurgiyantoro membagi novel menjadi dua, yaitu:
69

 

a. Novel Serius  

Novel serius merupakan novel yang memerlukan daya konsentrasi yang 

tinggi dan kemauan jika ingin memahaminya. Novel ini merupakan makna sastra 

yang sebenarnya. Pengalaman dan permasalahan kehidupan yang ditampilkan 

dalam novel jenis ini disoroti dan diungkapkan sampai ke inti hakikat kehidupan 
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yang bersifat universal. Novel serius disamping memberikan hiburan, juga 

terimplisit tujuan memberikan pengalaman yang berharga kepada pembaca, atau 

paling tidak mengajak untuk meresapi dan merenungkan secara lebih sungguh-

sungguh tentang permasalahan yang dikemukakan.  

Novel serius biasanya berusaha mengungkapkan sesuatu yang baru 

dengan cara pengucapan yang baru pula. Singkatnya unsur kebaruan 

diutamakan. Novel serius mengambil realitas kehidupan ini sebagai model, 

kemudian menciptakan sebuah "dunia baru" lewat penampilan cerita dan tokoh-

tokoh dalam situasi yang khusus. 

b. Novel Populer 

 Novel Populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak 

penggemarnya, khususnya pembaca dikalangan remaja. Ia menampilkan 

masalah-masalah yang aktual dan selalu menzaman, namun hanya sampai pada 

tingkat permukaan. Novel ini tidak menampilkan kehidupan secara lebih intens, 

tidak berusaha meresapi hakikat kehidupan.  

Novel ini pada umumnya bersifat artifisial, hanya bersifat sementara, 

cepat ketinggalan zaman, dan tidak memaksa orang untuk membacanya sekali 

lagi. Biasanya cepat dilupakan orang, apalagi dengan munculnya novel-novel 

baru yang lebih populer pada masa sesudahnya. Novel popular lebih mengejar 

selera pembaca, untuk itu novel ini tidak menceritakan sesuatu yang bersifat 

serius sebab hal itu dapat mengurangi selera pembacanya. Sehingga plot yang 

dibuatpun lancar dan sederhana. 

3. Unsur-unsur pembangun 

 Novel Unsur-unsur pemangun sebuah novel dapat dibedakan menjadi 

dua, unsur-unsur tersebut adalah: 
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a. Unsur Intrinsik  

Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu 

sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya 

sastra, unsur-unsur secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya 

sastra. Kepaduan antar berbagai unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah 

novel berwujud.
70

 Unsur-unsur yang dimaksud adalah: 

1. Tema  

Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Ia selalu berkaitan 

dengan berbagai pengalaman kehidupan, seperti masalah cinta, kasih, rindu, 

takut, maut, religius, dan sebagainya. Dalam hal tertentu sering tema dapat 

disinonimkan dengan ide atau tujuan utama cerita.
71

 Lukens seperti dikutip 

Burhan Nurgiyantoro mengatakan tema dipahami sebagai gagasan (ide) utama 

atau makna utama sebuah tulisan. Tema dalam sebuah cerita dapat dipahami 

sebagai sebuah makna, makna yang mengikat keseluruhan unsur cerita sehingga 

cerita itu hadir sebagai sebuah kesatuan yang padu. Berbagai unsur fiksi seperti 

alur, tokoh, alat, sudut pandang, stile dan lain-lain berkaitan dan bersinergi untuk 

bersamasama mendukung eksistensi tema.  

Secara garis besar Kennedy yang dikutip oleh Harjito memberi 

pertimbangan dalam menetapkan tema sebuah cerita. Pertama, di dalam alur 

cerita, karakter sang tokoh dapat berubah karena tema. Kedua, objek yang 

jarang, karakter misterius, jenis-jenis binatang biasanya mewakili 

simbol/gambaran tertentu, misalnya binatang ular merupakan simbol bagi sosok 

penuh tipu muslihat dan licik, nama-nama yang sering diulang, nyanyian atau 

apa saja seringkali merupakan isyarat untuk menangkap tema.
72

 Tema sendiri 

dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yang berbeda tergantung dari 
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segi mana penggolongan itu dilakukan. Nurgiyantoro mengkategorikan tema 

berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:
73

 

 a) Tema Tradisional dan Nontradisional 

 Tema tradisional ialah tema yang terpangkal pada pola-pola lama.
74

 

Tema ini dimaksudkan sebagai tema yang menunjuk pada tema yang hanya itu-

itu saja, dalam arti ia telah lama dipergunakan dan dapat ditemukan dalam 

berbagai cerita, termasuk cerita lama.  

Misalnya: Kebenaran dan keadilan mengalahkan kejahatan, tindak 

kejahatan walau ditutup-tutupi akan terbongkar juga, setelah menderita orang 

baru mengingat Tuhan. Sedangkan tema nontradisional adalah tema yang 

berpangkal pada pola berpikiran modern.
75

 

Tema ini mengangkat sesuatu yang tidak lazim, atau tidak sesuai dengan 

harapan pembaca, bersifat melawan arus, mengejutkan bahkan boleh jadi 

mengesalkan, mengecewakan atau berbagai reaksi afektif yang lain. 

 b) Tingkatan Tema menurut Shipley  

Shipley sebagaimana yang dikutip oleh Burhan Nurgiyantara 

membedakan tema-tema karya sastra ke dalam tingkatan-tingkatan, berdasarkan 

tingkatan pengalaman jiwa yang disusun dari tingkatan yang paling sederhana, 

ke tingkat yang paling tinggi. Kelima tingkatan yang dimaksud adalah: Pertama, 

tema tingkat fisik, manusia sebagai molekul. 

 Tema sastra pada tingkat ini lebih menekankan mobilitas fisik daripada 

konflik kejiwaan tokoh cerita yang bersangkutan. Kedua, tema tingkat organik, 

manusia sebagai protoplasma. Tema karya sastra pada tingkat ini 

mempersoalkan masalah seksualitas (suatu aktivitas yang hanya bisa dilakukan 

oleh makhluk hidup). Misalnya penyelewengan dan pengkhianatan suami-istri, 
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atau skandal skandal seksual yang lain. Ketiga, tema tingkat sosial, kehidupan 

bermasyarakat yang merupakan tempat aksi-interaksinya manusia dengan 

sesama dan dengan lingkungan alam mengandung banyak permasalahan, konflik 

dan lain-lain yang menjadi obyek pencarian tema.  

Misalnya masalah ekonomi, politik, pendidikan dan lain-lain. Keempat, 

tema tingkat egoik, disamping sebagai makhluk sosial, manusia sekaligus juga 

sebagai makhluk individu yang senantiasa menuntut pengakuan atas hak 

individualitasnya.   

Misalnya masalah egisitas, harga diri, martabat dan atau sikap tertentu 

manusia lainnya. Kelima, tema tingkat divine, manusia sebagai makhluk tingkat 

tinggi, yang belum tentu setiap manusia mengalami dan atau mencapainya. 

Masalah yang sering muncul dalam tema ini adalah masalah hubungan manusia 

dengan sang pencipta, masalah religiositas, atau berbagai masalah yang bersifat 

filosofis lainnya seperti pandangan hidup, visi dan keyakinan. 

c) Tema Utama dan Tema Tambahan 

 Tema utama atau tema mayor ialah tema pokok atau permasalahan yang 

paling dominan menjiwai suatu karya sastra. Sedangkan tema minor atau tema 

bawahan ialah permasalahan yang merupakan cabang dari tema mayor.
76

 Tema-

tema tambahan bersifat mendukung dan atau mencerminkan makna utama 

keseluruhan cerita. 

2. Alur 

 Alur merupakan terjemahan dari istilah Inggris plot. Alur adalah 

sambung-sinambung peristiwa berdasarkan hukum sebab akibat. Alur tidak 

hanya mengemukakan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan mengapa hal itu 

terjadi. Dengan sambung-sinambungnya peristiwa ini terjadilah sebuah 
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cerita.
77

Aminuddin berpendapat bahwa alur adalah rangkaian cerita yang 

dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang 

dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita.
78

  

 Alur cerita dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yang berbeda 

berdasarkan kriteria urutan waktu, kepadatan (kualitatif) dan jumlah 

(kuantitatif). Berdasarkan urutan waktu, alur dapat dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu alur kronologis dan alur tak-kronologis. Alur kronologis disebut 

alur lurus atau alur maju atau alur progresif. Alur takronologis disebut alur 

mundur, alur sorot balik, alur flash back atau alur regresif.
79

  

Alur maju adalah pengutaran peristiwa dari masa kini terus ke depan 

dengan gerak maju, sedangkan alur mundur adalah pengutaraan peristiwa 

dengan mengungkapkan masa lalu atau dengan tolehan kembali ke masa lalu. 

Dan dalam karya sastra tidak selalu salah satu alur saja yang dipakai pengarang, 

bukan hanya alur maju atau alur mundur semata-mata, melainkan dapat juga 

gabungan dari kedua alur tersebut. Hal ini lah yang disebut alur gabungan. 

 Berdasarkan kepadatan atau secara kualitatif, alur dapat dikategorikan 

menjadi dua, yaitu alur erat dan alur longgar.
80

 Alur erat atau sering disebut alur 

rapat banyak terdapat dalam cerita pendek (cerpen) dan tokoh cerita bergerak 

dengan wajar, tidak membuat alur yang tidak perlu. Sedangkan pada alur 

longgar atau renggang banyak terdapat pada cerita yang panjang atau banyak 

pelakunya, sehingga karena adanya tokoh (pelaku) pembantu, maka timbullah 

alur sampingan di samping alur pokok.
81

 Alur berkaitan dengan masalah urutan 

penyajian cerita, tetapi bukan hanya masalah saja yang menjadi persoalan alur. 

Menurut Lukens alur merupakan urutan kejadian yang memperlihatkan tingkah 
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laku tokoh dalam aksinya. Pembicaraan alur akan melibatkan masalah peristiwa 

dan aksi apa saja yang dikisahkan, dilakukan oleh tokoh cerita atau sebaliknya 

yang ditimpakan kepada tokoh cerita, baik peristiwa dan aksi yang hebat, 

menegaskan, menarik, menjengkelkan, menakutkan, mengharukan, maupun 

untuk kategori rasa yang lain, baik untuk dan oleh tokoh protagonis maupun 

antagonis. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi pembaca anak dan dewasa 

jika berhadapan dengan cerita fiksi, dan itulah cerita.
82

 

3. Penokohan 

 Tokoh cerita menurut Abrams adalah orang-orang yang ditampilkan 

dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki 

kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam 

ucapan dan apa yang dilakukan dari tindakan.
83

 Istilah penokohan lebih luas dari 

pada tokoh dan perwatakan sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh 

cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya 

dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada 

pembaca. 

 Penokohan sekaligus menyaran pada teknik pewujudan dan 

pengembangan tokoh dalam sebuah cerita. Berdasarkan fungsinya atau penting 

tidaknya kehadiran tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua: pertama, tokoh 

sentral/utama meliputi protagonis dan antagonis. Kedua, tokoh bawahan, 

mencakup tokoh andalan dan tokoh bawahan.
84

 Seorang tokoh yang memiliki 

peranan penting dalam suatu cerita disebut dengan tokoh inti atau tokoh utama. 

Sedangkan tokoh yang memiliki peranan tidak penting karena pemunculannya 
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hanya melengkapi, melayani, mendukung pelaku utama disebut tokoh tambahan 

atau tokoh pembantu.
85

 

 Langkah yang dapat ditempuh untuk menentukan tokoh utama menurut 

Esten dalam bukunya Agus Nuryatin yaitu: Pertama, melihat masalahnya (tema) 

lalu mencari tokoh mana yang paling banyak berhubungan atau terlibat dengan 

masalah tersebut. Kedua, mencari tokoh mana yang paling banyak berhubungan 

dengan tokoh-tokoh lainnya. Ketiga, mencari tokoh mana yang paling banyak 

memerlukan waktu penceritaan. Tokoh yang paling banyak memenuhi 

persyaratan yang demikian itu adalah sebagai tokoh utama.
86

 

4. Amanat 

  Beberapa litelatur amanat banyak disinggung dalam istilah moral. 

Moral seperti halnya tema, dilihat dari segi dikotomi bentuk isi karya sastra 

merupakan unsur isi. Ia merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh 

pengarang kepada pembaca, merupakan makna yang terkandung dalam sebuah 

karya, makna yang disarankan lewat cerita.
87

 

 Amanat dapat disampaikan oleh penulis melalui dua cara. Cara pertama, 

amanat disampaikan secara tersurat (ditulis secara langsung dalam sebuah karya 

sastra). Kedua, amanat disampaikan secara tersirat artinya pesan tidak dituliskan 

secara langsung di dalam teks melainkan disampaikan melalui unsur-unsur yang 

ada. Pembaca harapkan dapat menyimpulkan sendiri pesan atau amanat yang 

terkandung di dalam teks. Moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan 

pandangan hidup pengarang yang bersangkutan, pandangannya tentang nilai-

nilai kebenaran, dan hal itulah yang ingin disampikannya kepada pembaca. 

William Kenny dalam How to Analyze Fiction yang dikutip oleh Burhan 
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Nurgiyantoro mengatakan moral dalam cerita biasanya dimaksudkan sebagai 

suatu saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat 

praktis, yang dapat diambil (dan ditafsirkan) lewat cerita yang bersangkutan oleh 

pembaca. Ia merupakan "petunjuk" yang sengaja diberikan oleh pengarang 

tentang berbagai hal yang berlaku dengan masalah kehidupan, seperti sikap, 

tingkah laku, dan sopan santun pergaulan. Ia bersifat praktis sebab petunjuk itu 

dapat ditampilkan, atau ditemukan modelnya, dalam kehidupan nyata, 

sebagaimana model yang ditampilkan dalam cerita itu lewat sikap dan tingkah 

laku tokohtokohnya.
88

 

5. Latar 

 Istilah latar adalah terjemahan dari istilah Inggris setting. Latar atau 

setting disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, 

hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa 

yang diceritakan.
89

 Setting adalah latar peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa 

tempat, waktu, maupun peristiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi 

psikologis.
90

 Latar memberikan pijakan cerita secara konkrit dan jelas. Hal ini 

penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, menciptakan 

suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi. Dengan 

demikian, pembaca merasa dipermudah untuk mengoperasikan daya 

imajinasinya, disamping dimungkinkan untuk berperan serta secara kritis 

sehubungan dengan pengetahuannya tentang latar.  

Pembaca dapat merasakan dan menilai kebenaran, ketepatan, dan 

aktualisasi latar yang diceritakan sehingga lebih akrab. Pembaca seolah-olah 

merasa menemukan dalam cerita itu sesuatu yang sebenarnya menjadi bagian 
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dirinya. Hal ini akan terjadi jika latar mampu mengangkat suasana setempat, 

warna lokal, lengkap dengan perwatakannya ke dalam cerita.
91

 

 Ditinjau dari hubungan antara latar dengan cerita, latar dapat dibagi 

menjadi dua macam, yaitu latar sejalan dan latar kontras. Disebut sejalan apabila 

lingkungan sekitar terjadinya cerita atau peristiwa digambarkan sesuai dengan 

situasi yang tengah terjadi. Sedangkan latar kontras kebalikan dari latar sejalan, 

yakni lingkungan sekitar digambarkan berlawanan dengan situasi yang terjadi.
92

 

Latar juga dapat sebagai tempat pengambilan nilai-nilai yang ingin diungkapkan 

pengarang melalui ceritanya. Hal ini berarti bahwa dengan penggunaan latar 

tertentu akan tercermin nilai-nilai tertentu pula.  

Sebaliknya, penyampaian niai-nilai tertentu akan menggunakan 

pengarahan penggunaan latar tertentu pula. Dalam sebuah cerita sering terdapat 

hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan atau nilai-nilai yang berlaku pada 

daerah atau masyarakat tertentu yang menunjukkan local colour (warna 

kedaerahan) tertentu. Dari local colour itu juga dapat diketahui tempat dan 

waktuterjadinya cerita atau latar.  

Burhan Nurgiyantoro membagi latar yang terdapat dalam karya fiksi ke 

dalam tiga kategori, yaitu latar tempat, latar waktu dan latar sosial. 

 Latar tempat adalah latar yang pada lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan 

berupa tempat-tempat dengan nama-nama tertentu.  

 Latar waktu yaitu berkaitan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi.  

 Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial 

masyarakat disuatu tempat yang diceritakan dalam karya sastra fiksi. Tata 
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cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup 

yang cukup kompleks. Biasa berupa kebiasaan hidup, tradisi, adat istiadat, 

cara berpikir dan lain-lain. 

6.  Sudut Pandang 

 (Pusat Pengisahan) Istilah lain dari pusat pengisahan adalah sudut 

pandang. Keduanya merujuk pada istilah dalam bahasa Inggris point of view. 

Abrams dalam bukunya Agus Nuryatin menjelaskan bahwa point of view adalah 

cara atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk 

menyajikan tokoh, tindakan, latar dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita 

dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca.
93

 

 Sebagian ahli sastra yang menyamakan antara istilah pusat pengisahan 

dan sudut pandang menyatakan bahwa keduanya sama. Istilah sudut pandang 

disebut juga pusat pengisahan. Bentuknya adalah campuran antara bentuk pusat 

pengisahan dan sudut pandang yang dideskripsikan oleh kelompok ahli sastra 

yang membedakan antara keduanya.
94

 Penempatan diri pengarang dalam suatu 

cerita dapat bermacam macam, yaitu: 

 a) Pengarang sebagai tokoh utama. Sering juga posisi yang demikian disebut 

sudut pandang orang pertama aktif. Disini pengarang menuturkan cerita 

dirinya sendiri. Biasanya kata yang digunakannya adalah "Aku" atau "Saya". 

 b) Pengarang sebagai tokoh bawahan. Disini pengarang ikut melibatkan diri 

dalam cerita akan tetapi ia mengangkat tokoh utama. Dalam posisi yang 

demikian itu sering disebut sudut pandang orang pertama pasif. Kata "Aku" 

masuk dalam cerita tersebut, tetapi sebenarnya ia ingin menceritakan tokoh 

utamanya.  
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c) Pengarang hanya sebagai pengamat yang berada di luar cerita. Di sini 

pengarang menceritakan orang lain dalam segala hal. Gerak batin dan 

lahirnya serba diketahuinya. Itulah sebabnya dikatakan pengamat serba tahu. 

Apa yang dipikirkannya, yang dirasakannya, yang direncanakannya, termasuk 

yang akan sedang dilakukannya semua diketahuinya. Sudut pandang yang 

demikian ini sering disebut sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Kata 

ganti yang digunakannya adalah kata "ia". 

7. Gaya Bahasa  

Pada setiap karya sastra, baik prosa maupun puisi, dalam pemakaian 

bahasa antara pengarang yang satu dengan pengarang yan lain tidak sama. 

Dalam hal pemakaian bahasa ini terlihat adanya bermacammacam gaya bahasa, 

yang memberikan corak yan bermacam-macam pula. Dalam proses menulis 

pengarang akan senantiasa memilih kata kata dan menyusunnya menjadi 

kalimat-kalimat sedemikian rupa sehingga mampu mewadahi apa yang 

dipikirkan dan dirasakan tokoh-tokoh ceritanya.  

Oleh karena itu dalam karya-karya sastra sering dijumpai pemakaian 

kata-kata dan kalimat-kalimat khusus yang biasa dikenal dengan istilah pigura-

pigura bahasa, dengan aneka jenisnya seperti metafora, metonimia, hiperbola, 

litotes, pleonasme, klimaks dan lain-lain. Dilain pihak, tidak sedikit karya sastra 

yang tidak banyak menggunakan pigura-pigura bahasa tetapi lukisan-lukisan 

yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan mengesankan, karena dalam hal 

ini yang penting ialah kemampuan pengarang dalam memilih kata-kata dan 

menyusunnya dalam kalimat-kalimat sehingga sanggup mengemban tugasnya 

dengan sempurna.
95
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b. Unsur Ektrinsik 

 Unsur Ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu, 

tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme 

karya sastra. Atau secara lebih khusus ia dapat dikatakan sebagai unsur-unsur 

yang mempengaruhi bangun cerita sebuah karya sastra, namun tidak ikut 

menjadi bagian di dalamnya.
96

 Wellek dan Warren dalam bukunya Theory of 

Literature, terjemahan Melani Budianta mengatakan bahwa unsur-unsur 

ekstrinsik dalam sebuah karya sastra antara lain keadaan subjektivitas individu 

pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang 

kesemuanya itu akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. Unsur biografi 

pengarang akan turut menentukan corak karya yang dihasilkannya. Unsur 

ekstrinsik berikutnya adalah psikologi, baik yang berupa psikologi pengarang, 

psikologi pembaca, maupun penerapan prinsip psikologi dalam karya. Selain itu 

keadaan di lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik dan sosial juga akan 

mempengaruhi karya sastra seseorang. Unsur ekstrinsik yang lain misalnya 

pandangan hidup suatu bangsa, secara tidak langsung hal ini dapat 

mempengaruhi hasil karya sastra.
97

 

3. Ciri-ciri Novel 

 Novel memiliki ciri khas dibandingkan dengan karya sastra lainnya. 

Novel lebih mengandung banyak data dan kalimat dan lebih detail dalam 

mengemukakan sesuatu. Berikut adalah ciri-ciri novel:  

a. Kata dalam novel berjumlah lebih dari 35.000 buah. 

b. Halaman pada novel mencapai maksimal 100 halaman kuarto. 

c. Waktu membaca novel rata-rata 2 jam (120 menit).  
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d. Novel bergantung pada pelaku dan mungkin lebih dari satu pelaku.  

e. Novel menyajikan lebih dari satu impresi, efek dan emosi. 

f. Skala novel luas dan seleksi pada novel lebih ketat. 

g. Unsur-unsur kepadatan dan intensitas dalam novel kurang diutamakan.
98
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BAB III 

SINOPSIS NOVEL DEAR J KARYA L. LULLABY 

A. Profil Penulis Dear J 

               Dear J merupakan sebuah novel fiksi yang dituliskan oleh LilacLullaby 

tempat tinggal Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan seorang mahasiswi. 

Lilaclullaby mulai menulis novel Dear J pada tahun 2018 dan di terbitkan pada 

tahun yang sama pula pada tahun 2018. 

               Novel Dear J yang merupakan novel fiksi yang diperuntukkan untuk 

anak- anak kalangan remaja maupun yang sudah dewasa, novel ini memiliki 

konflik yang ringan sehingga mudah dipahami, walaupun novel ini memiliki 

beberapa konflik ringan/berat dalam novel tersebut baiknya para pembaca 

mengambil pesan moral apa saja yang terdapat pada novel.  

              Novel ini kemudian diterbitkan pada situs online yang merupakan 

aplikasi baca atau yang lebih dikenal dengan Wattpad, pada novel ini belum 

tersedia ditoko toko novel biasa, novel Dear J hanya bisa didapatkan melalui  

online store (shopee). Novel ini pun menjadi best seller dan tersedia hanya untuk 

PO (pre order). 

              Beberapa karya Lilaclullaby yang sudah diterbitkan ataupun yang telah 

dibukukan, antara lain: 

1) Dear J  

2) After Dear J 

3) With J: After he left me 

4) After With J: hereditary 

5) What If (Series) 

6) Truth: The Prolog 



50 
 

 
 

7) 99 Days Dream: the dark of past life 

B. Alur Cerita dalam Novel Dear J 

             Dear J adalah salah satu novel karya Lilaclullaby yang sangat terkenal 

dalam dunia wattpad khususnya kalangan remaja/dewasa maupun kpopers. 

Lilaclullaby sendiri mempunyai banyak penggemar dikarenakan karya karyanya 

yang sangat popular di kalangan wattpad readers sampai sekarang. Seperti Dear 

J ini memiliki kelanjutan pada novel yang berjudul After Dear J. 

            “Untukmu, Na Jaemin. Laki laki tak sempurna sang pengagum Hujan 

dan Sajak” 

    Novel Dear J yang mengisahkan tentang seorang anak yang tunawicara, 

anak yang tak diinginkan kehadirannya, Setelah kematian Yoona yakni ibu 

kandung Jaemin, Donghae lalu di jodohkan dengan Tiffani, dari pernikahannya 

Donghae dikarunia anak laki-laki yaitu Lee Jeno. Jeno mempunyai kekasih yang 

satu sekolah dengannya yakni Jung Jeha, hubungan keduanya terlihat baik-baik 

saja sebelum jeha mengenal Nam Jaemin. Jaemin sebagai murid pindahan yang 

kebetulan satu kelas dengan Jeha.  

   Jaemin yang berani mencintai kekasih saudaranya sendiri yakni Jeno, 

Jeno sangat tidak menyukai ketika Jeha yang selalu berusaha membantu Jaemin 

ketika ia mendapatkan bulliyan dari murid di sekolahnya. Karena kedekatan 

keduanyalah Jeno sangat membencinya. Jaemin juga dibenci oleh keluarganya, 

karena kekurangannya ia sampai tak dianggap dan dipanggil sebagai anak haram 

oleh keluarganya dan menjadi korban kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri 

dan saudaranya.  

Suatu hal yang orang lain tidak ketahui bahwa Jaemin tinggal satu rumah 

dengan Jeno dan Jaemin adalah saudara tiri Jeno. Jeno benar-benar sangat 

membenci Jaemin dan  bahkan hampir membunuhnya, karena Jaemin 
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hubungannya dengan Jeha menjadi renggang. Jeno tidak ingin orang lain tau 

bahwa Jaemin adalah saudaranya. Sedangkan Jaemin berbanding terbalik 

dengannya, ia sangat menyayangi Jeno, membantu mengerjakan prnya, bahkan 

sampai merawatnya ketika Jeno sakit. 

Dimana Jaemin yang dituduh atas kasus pencurian barang disekolahnya 

ayahnya begitu murka saat mengetahui kasus tersebut, sepulang ayahnya dari 

sekolah, Jaemin langsung diseret kedalam kamar mandi, Lee Donghae 

mencekoki Jaemin dengan cairan pembersih lantai yang berada di kamar mandi. 

Meminumkannya dengan paksa hingga membuat kedua mata Jaemin terlihat 

melotot, ia meronta, mencengkram tangan Lee Donghae yang 

memegangi rahannya. Ditengah aksi kejahatan yang dilakukan Donghae kepada 

Jaemin, Jeno hanya diam melihat aksi yang dilakukan ayahnya kepada Jaemin, 

ia terlihat kebingunan, Jeno bingun harus dengan cara apa supaya segera 

menghentikan aksi bejat ayahnya terhadap saudaranya, tak lama kemudian 

Siwon datang dan langsung menghentikan aksi kekerasan tersebut, melihat 

Jaemin yang mengejang, seluruh badanya sudah membiru Siwon langsung 

bergegas membawa Jaemin ke rumah sakit. 

Akibat cairan pembersih yang sudah menyebar keseluruh organ dalam 

tubuh Jaemin, nyawa Jaemin tidak bisa tertolong sebelum sesampainya rumah 

sakit kala itu. Jeno merasa sangat menyesal mengetahui kabar duka tersebut ia 

sangat menyesal tidak berusaha menghentikan aksi bejat ayahnya sendiri 

terhadap saudaranya. 

Jaeminku telah beristirahat, dia telah tertidur, mengistirahatkan rasa 
lelahnya. 

“Selamat tidur… pelangiku,” bisikku, di telinganya.
99
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BAB IV 

      DAMPAK KEKERASAN TERHADAP ANAK   DALAM NOVEL DEAR  

J KARYA L. LULLABY ( TINJAUAN FILSAFAT AXIOLOGI) 

A. Latar Belakang Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Kekersan Dalam 

Novel Dear J Karya L. Lullaby 

Tindakan kekerasan biasanya dilakukan oleh pihak yang secara fisiknya 

kuat terhadap pihak yang lemah. Kasus tersebut biasanya banyak dijumpai 

dalam lingkungan keluarga. Hal ini disebabkan pandangan keliru orangtua yang 

beranggapan bahwa anak miliknya dan bebas dipelakukan apa saja. Kebanyakan 

orang tua mereka memperlakukan anak-anak dengan cara yang salah yaitu 

dengan perlakuan secara kasar dan tidak di penuhi rasa kasih sayang yang 

harusnya orangtua berikan pada anaknya. Hal tersebut merupakan pola pikir 

orang tua yang sangat salah. Salah satu terjadinya tindak kekerasan orangtua 

terhadap anaknya biasanya dipicu karena anak itu mengalami kondisi fisik, yaitu 

cacat tubuh pada diri anak, seperti yang terdapat dalam novel Dear J, dimana 

Jaemin dilahirkan mengalami keterbatasan yang sulit berbicara atau biasa di 

sebut tunawicara. Biasanya dalam kasus tersebut orang tua enggang 

memperlakukannya dengan baik sama seperti anak yang lainnya, anak tersebut 

akan selalu mendapatkan perlakuan buruk terhadap orangtuanya, kejadian 

tersebutlah seorang anak bisa saja trauma dan berdampak buruk pada gangguan 

mental seorang anak dan terbawa sampai beranjak dewasa, Kekerasan seperti 

itulah biasanya dikatakan (child abause) 

Kekerasan orang tua terhadap anak adalah peristiwa perlukaan fisik, 

mental, dan seksual yang sengaja yang dilakukan oleh orang tua yang 

memungkinkan menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis yang mana itu 
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semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan 

kesejahteraan anak-anaknya. 
100

 

1. Faktor-Faktor kekerasan terhadap Anak  

     Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,  

1. Faktor Internal  

a. Berasal dalam diri anak terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan 

oleh kondisi dan tingkahlaku anak. Yang mengalami: gangguan perkembangan, 

ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, 

retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku 

menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.  

b. Keluarga/ orang tua Faktor orangtua atau keluarga memegang peranan penting 

terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orangtua 

yang  memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau 

penganiayaan,keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan 

kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang 

tanpa masalah, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan 

kekerasan terhadap anak karena faktor stress yang dialami orang tua 

tersebut,orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis 

sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, riwayat orangtua dengan 

kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada 

anaknya. 
101

 

b. Faktor Eksternal  

a. Lingkungan luar kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya 

kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, 
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terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam 

lingkungannya. 

 b. Media massa media massa merupakan salah satu alat informasi. Media massa 

telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari–hari dan media ini tentu 

mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral. 

 c. Budaya-budaya yang masih menganut praktek-praktek dengan pemikiran 

bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat 

memenuhi harapan orangtua maka anak harus dihukum. Bagi anak laki–laki, 

adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau 

anak laki– laki harus tahan uji.
102

 

 Dalam novel Dear J karya L. Lullaby, Jaemin terus mendapatkan tindak 

kekerasan secara terus menerus dikarenakan oleh kondisi fisik yang dialaminya, 

Tindak kekerasan yang sering dilakukan ayah kandungnya sendiri. Tindakan 

kekerasan yang dilakukan oleh lee Donghae sebab Jaemin lahir, mengakibatkan  

istri yang sangat dicintainya meninggal saat melahirkannya. Mulai saat itu Lee 

Donghae sangat membenci Jaemin. 

       Keterbatasan yang dimiliki Jaemin menjadi pemicu tindak kekerasan 

secara terus menerus, dikucilkan, dicaci maki, dan dirundung oleh siswa-siswi  

disekolahnya.  

“Eh diakan Jaemin yang itu?” 
“Hah beneran yang itu?” 
“Ih ngapain sih masuk kesini?” 
“Jaemin yang itukan?” 
“Males banget sih.”

103
 

Keterbatasan yang tidak bisa berbicara membuat keluarganya sangat 

membencinya dan di anggap aib di dalam keluarga bahkan saudaranya lee Jeno 
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sangat membencinya ia jijik jika berdekatan dengan Jaemin, seringkali Jaemin di 

perlakukan layaknya seorang pembantu, bahkan saat ia pulang sekolah ia segera 

membersihkan rumahnya sebelum ayahnya pulang. Kekerasan dan penindasan 

yang didapatkan oleh Jaemin tidak hanya ia dapatkan didalam rumahnya, bahkan 

disekolahnya Jaemin tetap mendapatkan perlakuan buruk. Keterbatasanya dalam 

berbicara membuatnya ditindas dan di bullying di sekolahnya. 

“Dasar anak bener-bener nggak tau diuntung!” Satu tamparan keras 

mendarat diwajah Jaemin hingga anak itu limbung, bekas tamparan itu 

berubah merah  terasa sangat perih,” 

“Kenapa kamu lakuin ini?! Salah apa Jeno sama  kamu? Kamu dendam 
sama dia?!” Teriakan ibunya menginterupsi, membuat Jaemin semakin 
frustasi.” Ayah hukum dia!” Jaemin melotot, dia terkejut saat mendengar 
perintah ibunya. Apalagi saat ayahnya mendekat sambal melepaskan 
sabuknya. 
“Ikut!!”

104
 Seru ayahnya, menarik kerah belakang Jaemin, kemudian 

menyeretnya. Jaemin merasa ini semua percuma, disaat seperti ini, dia 
selalu ingin mengutuk dirinya sendiri yang terlahir bisu. 

Jaemin kerap kali mendapat Tindakan kekerasan verbal yang di lakukan 

siswa siswi disekolahnya. Kekerasan verbal yaitu kekerasan yang dilakukan 

melalui tutur kata seperti fitnah membentak, memaki, menghina, mencemooh, 

meneriaki, memfitnah dan berkata kasar dan mempermalukan didepan umum 

dengan kata kata kasar. Pendapat ahli menyangkut kekerasan verbal adalah: 

Beragam ucapan yang bertujuan menyakiti anak akan berpengaruh padanya baik 

secara langsung atau tidak karena anak akan selalu menganggap dirinya sama 

dengan perkataan yang dilontarkan (Choirunnisa, 2008). Perkatan yang menghina 

dan merendahkan akan diserap dalam memori anak akibatnya akan 

menghilangkan rasa percaya diri dan dan memacu kemarahannya dan pada 

akhirnya akan menimbulkan rasa balas dendam yang dapat mempengaruhi cara 

bergaulnya (Irwanto,2000). Verbal abuse atau disebut juga emotional child adalah 
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tindakan lisan atau perilaku yang menimbulkan konsekuensi yang merugikan. 

Verbal abuse terjadi ketika orang tua menyuruh anak diam atau jangan menangis. 

Seandainya anak mau bicara ibu terus menerus menggunakan kekersan verbal 

seperti kamu bodoh, cerewet, kurang ajar. Semua perkatan itu akan disimpan anak 

dalam memorinya.
105

 Dari pendapat diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa 

kekerasan verbal yaitu kekerasan yang dilakukan dengan tutur kata seperti fitnah 

membentak, memaki, menghina, mencemooh, meneriaki, memfitnah dan berkata 

kasar dan mempermalukan didepan umum dengan kata kata kasar. 

Bentuk bentuk kekerasan verbal atau verbal abuse antara lain :
106

 

1) Intimidasi serupa tindakan menggertak anak, berteriak, menjerit dan 

mengancam anak. 

2) Mencela anak seperti mengatakan pada anak semua yang terjadi karena 

kesalahan anak. 

3) Tidak sayang dan dingin pada anak tidak memperlihatkan sedikit juga rasa 

sayang pada anak seperti memeluk atau dengan kata-kata sayang.  

4) Mengindahkan atau menolak anak tidak memberi respon pada anak, bersikap 

dingin, tidak mau tahu  

5) Hukuman ekstrim menyekap anak di kamar mandi, mengurung di kamar 

gelap dan meneror serta mengikat anak di kursi dalam waktu yang lama.  

6) Mengecilkan atau mempermalukan anak mengatakan sesuatu pada anak yang 

terjadi dari satu kesalahan seperti merendahkan anak, mencela namanya dan 

membuat perbedaanaan negative antar anak. 
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Rivanda Abadi membagi beberapa jenis kekerasan yang dilakukan 

terhadap anak
107

 :  

1. Kekerasan fisik bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena 

akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban. Kekerasan biasanya meliputi, 

memukul, mencekik, menempelkan benda panas ketubuh korban dan lain-

lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan 

trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal. 

2. Kekerasan secara verbal bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan 

dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasaan seperti ini 

biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasaan 

seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak 

menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah 

diri. 

3. Kekerasan secara mental bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak 

terlihat, namun dampaknya bisa lebih besar dari kekerasan secara verbal. 

Kekerasaan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang 

membutuhkan perhatian, teror, maupun sering membanding-bandingkan hal-

hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, bisa menyebabkan mentalnya 

menjadi lemah. Dampak kekerasan seperti ini yaitu anak merasa cemas, 

menjadi pendiam, rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit. 

4. Kekerasan seksual bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang 

yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman 

sepermainannya sendiri. Bentuk kekerasan seperti ini yaitu pelecehan, 

pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain 
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menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka secara 

fisik. Anak memerlukan komunikasi serta relasi dengan orang lain untuk 

menjadi dewasa, dan memanusiakan dirinya. Seorang anak ingin dicintai, 

diakui, dan dihargai. Melalui komunikasi dan relasi inilah seorang anak 

menuju pada kedewasaan.
108

 

 Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya, 

sebagai contoh peristiwa tentang penyekapan seorang anak di kamar mandi yang 

dilakukan oleh ibunya, ayah dan, seorang ibu yang tega meracuni anaknya, dan 

masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan lainnya yang dilakukan oleh orang tua 

kandung terhadap anaknya. Banyak faktor yang menyebabkan orang tua 

kandung melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, baik permasalahan 

ekonomi, pertengkaran orang tua, maupun kenakalan anak sering dijadikan 

kambing hitam dalam tindakan kekerasan tersebut. Tindakan kekerasan fisik 

yang dilakukan oleh orang tua, tidak terdapat batasan yang jelas antara menyiksa 

dengan mendisiplinkan. Tidak jarang juga tindak kekerasan ini berujung pada 

kematian. 

 

B. Dampak Kekerasan Yang Terdapat Didalam Novel Dear J 

Kekerasan fisik yang dialami anak dalam kehidupan rumah tangga, 

terutama yang dilakukan oleh orang tua, secara teoritis dapat dikaitkan dengan 

adanya nilai negativ anak bagi orang tua. Sebagaimana dikatakan Paul Meyer 

dan juga Masri Singarimbun bahwa anak mempunyai nilai positip dan nilai 

negatip bagi kehidupan orang tua. Nilai positif anak bagi orang tua adalah 

berupa fungsi, nilai, kepuasan, kebaikan, dan keuntungan, sedangkan nilai 
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negatip anak bagi orang tua berupa gangguan, disvalues, ongkos, beban, 

kesulitan, kerugian. 

 Banyak hal yang bisa memicu atau menjadi penyebab orang tua 

melakukan tindak kekerasan dalam mendidik anak-anaknya. Menurut Suyanto 

(2010:29), ada 5 (lima) bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu
109

: (1) kekerasan 

fisik, bentuk ini paling mudah dikenali. Korban kekerasan jenis ini biasanya 

tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, dan 

bentuk lain yang kondisinya lebih berat. (2) Kekerasan Psikis, bentuk ini tidak 

begitu mudah dikenali. Wujud dari kekerasan ini bisa berupa kata-kata kasar, 

ejekan, mempermalukan, dan sebagainya. Dampak kekerasan jenis ini akan 

berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, minder, lemah 

dalam mengambil keputusan, dan bahkan menurunnya harga diri serta martabat 

korban. (3) Kekerasan seksual, termasuk dalam kategori ini adalah segala 

tindakan yang mencul dalam bentuk paksaan untuk melakukan hubungan 

seksual. (4) Kekerasan Ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di 

lingkungan keluaraga. Pada anak, kekerasan ini sering terjadi ketika orang tua 

memaksa anak yang masih usia di bawah umur untuk dapat memebrikan 

kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjualan anak, pengamen 

jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak. (5) Kekerasan anak secara 

sosial, kekerasan anak jenis ini mencakup penelantaran anak dan eksploitasi 

anak.   

Dampak dari kekerasan tersebut berakibat langsung pada diri sang anak. 

Bila seorang anak mengalami kekerasan secara fisik, dampak langsung yang 

akan dialaminya di antaranya dapat mengakibatkan kematian, patah tulang atau 

luka-luka. Sedangkan dampak jangka panjang yang dapat dialami anak yang 
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mendapat kekerasan adalah akan munculnya perasaan malu/menyalahkan diri 

sendiri, cemas atau depresi, kehilangan minat untuk bersekolah, stres pasca-

trauma seperti terus-menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, 

dan dapat pula tumbuh sebagai anak yang mengisolasi diri sendiri dari 

lingkungan di sekitarnya (Soetjiningsih dalam Verawati dan Hery, 2014).
110

 

Berbagai tindak kekerasan fisik yang diterima Jaemin oleh ayahnya, 

mengakibatkan banyak luka memar di bagian seluruh tubuhnya, disekitar 

pelipisnya akibat benturan tembok kamar mandi, kulit tangan yang mengelupas 

akibat cambukan gesper, menendang perut Jaemin hingga anak itu menggerang 

kesakitan. Kekerasan yang diterima Jaemin sebab dituduh mengambil uang 

milik ayahnya, padahal uang yang dimiliki Jaemin itu adalah hasil dari kerja 

kerasnya yang bekerja sepagai part time ketika Jaemin pulang sekolah, uang 

yang ia kumpulkan buat akomodasi camping oleh sekolahnya. Ayahnya 

langsung murka, ia lansung melalukan penyiksaan terhadap Jaemin.  

 
“Jawab papa kenapa kamu mencuri?” Tanyanya dengan suara yang 
menyeramkan. Jaemin diam saja, dia berhenti menyapu memegangi 
gagang sapunya kuat-kuat hingga buku-nuku jarinya memerah” Kamu 
ini anak orang kaya!!Kenapa kamu malah mencuri?!!HAH!!!”

111
 

“NGGAK MALU KAMU SAMA YOONA?!NGGAK MALU KAMU 
HIDUP SEBAGAI AIB?!!” 
“Papa harus beri dia Pelajaran biar kelakuannya nggak keterusan!”seru 
sang ayah 

               Kemudian, Lee Donghae meraih rambut Jaemin dan menjambaknya 

dia menyeret anakn itu, menyeret rambutnya membuat Jaermin dan 

menjambaknya, menyeret anak itu, menyeret rambutnya membuat Jaemin 

memekik tanpa suara sambal memegangi tangan ayahnya, kulit kepala Jaemin 

sampai mau lepas rasanya.  
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               Donghae mencekoki Jaemin dengan cairan pembersih lantai yang berada 

dikamar mandi. Meminumkannya dengan paksa hingga membuat kedua mata 

Jaemin melotot, dia meronta, mencengkram tangan Donghae yang memegangi 

rahangnya. 

           “PAPA!!!”Seru Jeno, dia mendorong ayahnya menjauh hingga hingga 
botol cairan pembersih itu terjatuh dan isisnya tumpah ke lantai. 

           “Apa-apaan kamu Jeno!! 

           “PAPA GILA YA! DIA BISA MATI PA!!” 

           “Bukannya kamu mau dia mati hah?!!” 

 Jaemin memegangi lehernya, dia meronta diatas lantai. Wajahnya 
perlahan terlihat membiru, dia sesak napas, terbatuk, dan suaranya 
terdengar menyeramkan. Jeno kebingunan, tangannya gemetar sendiri 
ketika dia tak tahu harus melakukan apa. ”Pa bawa dia kerumah sakit 
pa!”Seru Jeno. 

            “BIAR SAJA SIA SEKALIAN MATI JENO!!”
112

 

             Kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang tua terhadap 

anak dapat terjadi setiap harinya dirumah, rumah yang seharusnya tempat teraman 

dan tempat berlindung bagi anak tidak lagi menjadi nyaman. Adanya pengertian 

yang salah dalam memandang anak, dimana anak masih saja dipandang sebagai 

objek yang wajib menurut kepada orang tua. Padahal belum tentu orang tua 

selamanya benar. Kebanyakan orang tua terlalu berharap pada anak dan 

cenderung memaksa agar anak mau menuruti sepenuhnya keinginan mereka, jika 

tidak maka anak akan mendapat hukuman. Hal inilah yang menjadikan alasan 

bagi orang tua sering melakukan kekerasan pada anak.
113

 Di samping itu, bisa 

juga dikarenakan riwayat orang tua yang dulunya dibesarkan dalam kekerasan 

sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya. 
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Stres, kemiskinan, isolasi sosial, lingkungan yang mengalami krisis ekonomi, 

tidak bekerja, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan anak serta 

minimnya pengetahuan agama orang tua yang turut berperan menjadi penyebab 

orang tua melakukan kekerasan pada anaknya (Soetjiningsih dalam Fitriana, 

2015).  

Dampak dari kekerasan yang orang tua lakukan terhadap anak akan 

merubah perilaku sosial anak, terlebih ketika anak berada dalam lingkungan 

teman sebayanya. Perilaku sosial yang ditunjukkan oleh anak yang mengalami 

kekerasan dari orang tuanya berupa anak menjadi pasif dan menarik diri dari 

lingkungan karena takut membina hubungan baru dengan orang lain. Anak 

merasa tidak aman. Kebutuhan akan rasa aman yang seharusnya anak dapatkan 

tidak terpenuhi. Atau sebaliknya, karena tidak mampu melawan orang tua, anak 

akan mencari pelampiasan atas perlakuan kasar yang dia terima dari orang 

tuanya sehingga anak menjadi sosok yang agresif dan kadang-kadang melakukan 

tindakan kriminal. Bahkan jika perilaku agresif tersebut tidak segera ditangani, 

ketika anak tumbuh menjadi orang dewasa dapat menjadi seorang penganiaya, 

atau psikopat. Sebenarnya, tanpa disadari oleh orang tua, tindakan kekerasan 

yang mereka anggap wajar dilakukan terhadap anak mereka akan membentuk 

karakter anak tersebut. Karena anak melihat dan mengalami langsung berbagai 

peristiwa, dan hal itu direkam oleh alam bawah sadar anak. 

 Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak 

tentu akan memberikan dampak bagi anak, baik itu dampak secara fisik maupun 

secara psikologis yang nantinya akan mempengaruhi pada perkembangan anak, 

salah satunya dalam perkembangan sosial anak. Bagaimana nanti anak-anak 

yang mengalami tindak kekerasan dari orang tuanya akan berperilaku di 

lingkungan sosialnya. 
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C. Nilai-nilai Yang Terdapat Dalam Novel Dear J 

 Dalam menjani hidup, manusia memiliki aturan yang mengikat, tetapi 

tidak tertulis, yakni nilai. Nilai tersebut telah melekat pada diri manusia sejak ia 

dilahirkan. Manusia tumbuh dengan nilai-nilai yang berlaku di tempat tumbuh 

kembangnya.  Menurut Steeman, nilai merupakan sesuatu yang memberi makna 

dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai menjadi 

sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan 

seseorang. Nilai tidak hanya dipandang sekadar keyakinan, nilai selalu 

menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat 

antara nilai dan etika.
114

 Selaras dengan Steeman, Rokeach juga merumuskan 

nilai sebagai suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan atau 

perilaku yang dianggap jelek. Sementara itu, menurut Linda dan Richard Eyre, 

nilai merupakan standar-standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa 

kita, bagaimana kita hidup dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tentu 

saja nilai-nilai yang baik yang bisa menjadikan orang lebih baik, hidup lebih 

baik dan memperlakukan orang lain secara lebih baik. Tyler juga merumuskan 

nilai sebagai suatu objek, aktivitas atau idea yang dinyatakan oleh individu yang 

mengendalikan pendidikan dalam mengarahkan minat, sikap, dan kepuasan. 

Nilai-nilai yang terdapat di dalam novel Dear J terdapat beberapa macam 

nilai antara lain nilai sosial, nilai moral, dan nilai kemanusiaan. Di antaranya 

sebagai berikut: 

1. Nilai Sosial 

Dalam novel Dear J Jaemin segala kekurangannya yang di pandang 

sebelah mata bagi sebagian orang disekelilingnya tidak menghalangi Jaemin 
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terus berbuat baik di sekelilingnya. Dukungan penuh yang di berikan oleh Jeha 

terhadap Jaemin memberikan semangat baru untuk tetap menjalani kehidupan 

yang sulit bagi Jaemin, berkat dukungan itulah Jaemin menjalani kehidupan 

sehari harinya layaknya anak-anak pada umumnya yang tidak mempunyai 

kekurangan.  

Nilai sosial yang tinggi yang dimiliki Jaemin walaupun dengan segala 

keterbatasannya yang sulit berbicara Jaemin selalu berusaha membantu orang 

yang sedang membutuhkan bantuannya, saat perjalan pulang kerumahnya 

Jaemin tidak sengaja melihat seorang nenek-nenek yang terlantar di jalan, 

Jaemin dengan hati baiknya itu segera membantunya, membelikannya makanan 

dan membantu nenek itu pulang dengan selamat. 

 Nilai sosial dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan 

sesuai dengan peranannya. Nilai sosial juga berfungsi sebagai alat solidaritas 

dikalangan anggota kelompok masyarakat. Nilai sosial juga berfungsi sebagai 

alat pengawas (control) perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat 

tertentu agar orang berperilaku sesuai dengan nilai yang dianutnya.
115

 Alvin L. 

Bertand menyebutkan bahwa nilai adalah suatu kesadaran yang disertai emosi 

yang relatif lama hilangnya terhadap suatu objek, gagasan, atau orang. Sedang 

nilai sosial menurut Robin Wiliams adalah hal yang menyangkut kesejahteraan 

bersama melalui konsensus yang efektif di antara mereka, sehingga nilai-nilai 

sosial dijunjung tinggi oleh banyak orang. Young juga mengungkapkan Nilai 

sosial adalah asumsi-asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa 

yang benar dan apa yang penting. Dalam bukunya ' Culture and Behavior', 

Kluckhohn menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nilai bukanlah keinginan, 

tetapi apa yang diinginkan. Artinya nilai bukan hanya diharapkan, tetapi 
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diusahakan sebagai suatu yang pantas dan benar bagi diri sendiri dan orang lain. 

Woods menjelaskan bahwa nilai sosial adalah petunjuk-petunjuk umum yang 

telah berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Koentjaraningrat berpendapat bahwa suatu sistem nilai budaya biasanya 

berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Maka dari itu, nilai 

sosial sering kali menjadi pegangan hidup oleh masyarakat luas dalam 

menentukan sikap di kehidupan sehari-hari, juga menjadi nilai hidup masnusia 

dalam berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Nilai-nilai sosial tidak 

diperoleh begitu saja saat ia lahir, namun dengan sistem nilai yang diajarkan 

oleh orang tua kepada anaknya dengan penyesuaian sana-sini.
116

 Setiap individu 

saat ia dewasa membutuhkan sistem yang mengatur atau semacam arahan untuk 

bertindak guna menumbuhkembangkan kepribadian yang baik dalam bergaul 

dan berinteraksi dengan masyarakat. 

2. Nilai Moral 

Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku 

individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral 

merupakan standard baik-buruk yang ditentukan bagi individu nilainilai sosial 

budaya dimana individu sebagai anggota sosial. Moralitas merupakan aspek 

kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan 

sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral diperlukan demi 

terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, ketertiban, dan 

keharmonisan.
117

 Seharusnya, moral dibutuhkan pada kehidupan masyarakat 

dalam bersosialisasi. Individu memandang individu atau kelompok lain 
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berdasarkan moral. Mengenai perilaku, kesopanan, bersikap baik merupakan 

beberapa sikap dari moral yang dipandang masyarakat. Moral dapat memandang 

masyarakatnya memiliki nilai sosial yang baik atau buruk. Kepribadian sesorang 

sangat erat kaitannya dalam kegiatan seharihari, moral diperlukan demi 

kehidupan yang damai dan harmonis sesuai dengan aturan. Dapat dipahami 

bahwa moral adalah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang berbentuk 

perintah dan larangan yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat di mana 

manusia itu berada. Karena moral merupakan pengatur perilaku individu dalam 

bersosialisasi dengan kelompok masyarakat. 

Kehidupan yang dialami Jaemin tidak luput dari kebencian dan hinaan 

yang didapatkannya, baik itu keluarganya, juga lingkungan dimana ia 

bersekolah, berbagai hinaan dan umpatan yang dilontarkan teman-temannya 

sudah menjadi makanan sehari hari yang ia dapatkan kala ia menginjakkan kaki 

di sekolahnya, penindasan-penindasan yang dilakukan siswa-siswi ke siswa lain 

sudah menjadi hal umum bagi sekolah elit khususnya Korea Selatan, tidak 

jarang juga mereka menindas siswa lain yang mereka anggap berada jauh di 

bawahnya hanya karena kekuasaan yang mereka miliki dan berhak menindas 

siapa saja yang seolah olah bagaikan hama disekelilingnya. 

Jaemin yang selalu mendapat perlakukan tidak baik oleh keluarganya 

seringkali merasa iri dengan saudaranya sendiri yaitu Jeno yang berbanding 

terbalik dengannya, Jeno lah yang mendapatka semua perlakuan khusus baik 

dari ayahnya dan ibunya, Jeno yang selalu dimanjakan oleh ibunya yang 

notabennya ibu kandungnya sendiri, berbagai permintaan Jeno pun bakal selalu 

diturutin oleh ayahnya lee donghae. Kasih sayang itulah yang selalu ia harapkan 

jaemin terhadap ayah kandungnya sendiri, hanya dengan kekurangan yang 
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dimilikinya ia layaknya sebagai duri didalam rumahnya, dianggap orang asing 

dan sebagai aib keluarga. 

 Nilai moral yang dimiliki Jaemin ia tidak pernah menaruh rasa dendam 

didalam dirinya kepada siapapun yang sudah semenah menah terhadap dirinya, 

Jaemin tetaplah Jaemin walaupun kerap kali ditindas Jaemin tetap akan diam 

tanpa berkutip ditempatnya tanpa ada perlawanan dari Jaemin, karna 

menurutnya hal itu percuma saja ia lakukan, orang orang bakal semena mena 

lagi terhadapnya. Walaupun dengan kekurangan yang Jaemin miliki ia tetap 

merasa bersyukur atas hidupnya, Jaemin tidak pernah menyesal ia dilahirkan 

dengan segala kekurangannya ia justru bersyukur karena ia lahir dibumi karena 

bisa bertemu dengan jung Jeha, yang selalu berada didekat Jaemin yang selalu, 

membantu Jaemin setiap ia dibully oleh murid disekolahnya. Seperti yang di 

jelaskan dalam QS Ibrahim/14:7 sebagai berikut: 

 ََ د  ٌَ ش   ٍ ات  ر  َع  َّْ َا   ُ ذ  ف س  َو   ٓ ٌ ى   َو   ُ َّٔى  َ د  َلَ  ش   ُ ذ  س  ى  َش   ٓ ٌَ ى    ُ ت ى  َز   ْ َذ ا ذَّ
ا ذ  دَ و   

Terjemahnya: 

 “(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 
kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar 
sangat keras."

118
 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, setiap orang yang bersyukur atas 

nikmat yang telah Allah SWT berikan, maka akan diberikan kenikmatan yang 

lebih banyak lagi. Beda halnya dengan orang yang tak mau mensyukuri nikmat 

yang telah diberikan Allah SWT, dia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. 

Beberapa ayat dalam al qur‟an yang menjelaskan tandanya rasa bersyukur 

terhadap Allah sebagaimana yang di katakan QS Luqman/31:12 sebagai berikut: 
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َ ف س  َو   ٓ  ِ َو  ه   ٌَٕ  ف س  ى س  اََ ش   ّ َّ  ٔ َف ا ى س  َََّش   ٓ  ِ ۗو   َ
ّّٰ َلله  ى س  َاش   ْ ا  حَ   ّ ى  ٌ ح  َا  ٓ ّّٰ ُ ٕ اٌَ م  ذ 

َاّٰ ٌ م د  َ و 
َاّللّٰ َّْ ف ا 

ُ د  ّ َح   ٍ  ٕ  غ 

Terjemahnya: 

 “Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: 
"Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada 
Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 
barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya 
lagi Maha Terpuji”

119
 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah swt., telah 

memberikan hikmah kepada Luqman yaitu ia selalu bersyukur dan memuji 

kepada-Nya atas apa yang telah diberikan kepadanya dari karunia-Nya, karena 

sesungguhnya hanya Dialah yang patut untuk mendapat puji dan syukur itu. 

Dari ayat diatas menjelaskan sebaik baiknya nikmat tuhan yang di berikan 

kepadamu maka hendaknya kalian syukuri atas apa yang sudah di berikannya 

kepadamu, walaupun kekurangan yang terdapat pada jaemin ia tidak pernah 

merasa malu terhadap dirinya, ia selalu merasa cukup atas apa yang sudah tuhan 

berikan kepadanya. 

3. Nilai Kemanusiaan 

Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel Dear J, yakni mengajarkan 

kita untuk tidak memandang sebelah mata orang hanya karena keterbatasan dan 

kekurangan yang dimilikinya seperti tunawicara. Sebagai makhluk individu, 

manusia tidak mampu hidup sendiri dan selalu bergantung pada orang lain dalam 

menjalani kehidupannya. Manusia saling membutuhkan dan bersosialisasi 

dengan orang lain. Manusia adalah "zoon politikon," yang artinya manusia 

adalah makhluk yang secara alami ingin bergaul dengan masyarakat dan hidup 
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bersama.
120

 Manusia selain makhluk yang individual juga merupakan makhluk 

sosial yaitu membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. 

Selain itu dalam berhubungan antar manusia perlu adanya interaksi yang positif, 

yaitu dihadirkannya sifat kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat sesama 

manusia dan menghormati setiap manusia agar tujuan untuk menciptakan 

kehidupan bersama yang diharapkan dapat tercapai. Manusia adalah satu-

satunya makhluk yang mempunyai kesempurnaan keadaan yang paling tinggi 

dalam setiap ciptaan Tuhan. Ia adalah makhluk yang dilengkapi akal, perasaan 

dan keterampilan untuk mengembangkan diri. Segala kelengkapan itu tidak 

dimiliki makhluk lainnya.
121

 Muthahharî menganggap manusia sebagai makhluk 

yang terdiri dari apa yang ada pada malaikat dan apa yang ada di hewan. 

Maksudnya dalam diri manusia terdapat unsur yang tidak dimiliki malaikat yaitu 

unsur kehewanan meliputi nafsu, amarah dan lainnya dan juga terdapat unsur 

yang tidak dimiliki hewan seperti akal dan lainnya.
122

 

Dalam novel Dear J, Jaemin memiliki rasa kepedulian dan membantu 

orang yang mengalami kesulitan, walau dengan keterbatasannya ia tidak jadikan 

sebagai alasan jika ia tidak bisa membantu orang tersebut. Nilai kemanusian 

yang di miliki Jaemin ia tidak pernah menaruh rasa dendam terhadap orang yang 

sudah menganggunya, walaupun dihina ia hanya sabar dan terus sabar 

mendengarnya tanpa melakukan perlawanan, walaupun dengan keterbatasan 

yang di milikinnya. Keseharian Jaemin saat pulang sekolah ia selalu membantu 

kedai mie paman Shin, Jaemin bekerja mulai dari jam 4 sore hingga jam 9 

malam, paman Shin adalah orang yang selalu mengambil rapor Jaemin di 
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sekolahnya, paman shin sudah menganggap Jaemin anaknya, ia senang bertemu 

dengan Jaemin walaupun anak itu tidak bisa berbicara. Jaemin selalu bisa 

diandalakan, ia tidak pernah mengecewakan paman Shin mengenai pekerjaannya 

ditokonya.  

Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam diri Jaemin adalah membantu 

sesama yang membutuhkan bantuan, Jaemin tidak perduli jika ia membantu 

orang tersebut akan berpengaruh buruk terhadapnya atau sebaliknya, ia akan 

tetap membantu orang tersebut, seperti yang ia lihat saat Jisung menjadi sasaran 

empuk bagi pelaku pembullyan disekolahnya, Jaemin yang tidak tega melihanya, 

ia langsung menolong Jisung yang merupakan adik juniornya. Sebagaimana 

yang sudah dijelaskan dalam Al Quran yang terdapat pada surah Al Maidah 

yang menjelaskan tentang tolong menolong sesama kaum manusia dalam QS Al-

Maidah/5:2 antara lain sebagai berikut: 

َۤ ٌ م لا  َا لَ  َو   ٌ ٌ ه د  َا لَ  َو   َ ا س  ٌ ح  َا َاٌشَّه س  لَ  و   َ
َاّللّٰ اۤى  س  ع  اَش  ٍ ى  َذ ح  اَلَ  ٕ ى   ِ

َاّٰ  ٓ  َ ٰٓاَ  ه اَاٌَّر  ََّٰ  ٓ  ُ ِِّ
َٰٓاّٰۤ لَ  َو  ى  د 

اََۗ و  ط اد  َف اص   ُ ٍ ر   ٍ اَح  ا ذ  أاًَوۗ  ى  ز ض  َو   ُ تِّه  َزَّ  ٓ ِِّ لًاَ َف ض   ْ ى  ََ ث ر غ   َ ا س  ٌ ح  َا ُ د  ٌ ث  َا  ْ ٕ اّٰ َش   ُ َّٕى   ِ س  ََ ج  لَ  و 

ا َذ ع  لَ  يَۖو  اٌرَّم ىّٰ َو  ٌ ث سِّ َا  ًٍ اَع  ٔ ى  او  ذ ع  اَۘو  ر د و  َذ ع   ْ َا   َ ا س  ٌ ح  َا د  ج  س   ّ  ٌ َا  ٓ َع   ُ و  و  د  َص   ْ َا   َ َل ى   ًٍ اَع  ٔ ى  و 

م ابَ  ٌ ع  َا َ د  د  ش   َ
َاّللّٰ َّْ اۗ   َ

اذَّم ىاَاّللّٰ َوۖ   ْ ا و  د  ٌ ع  ا َو   ُ ث   الَ  

Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya”.

123
 

Secara sederhana, al-birru ( ٌ ث سَ   bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ( ا

ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya 

yang telah dipaparkan oleh syariat. 
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Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mendefinisikan bahwa al-birru adalah 

satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari 

seorang hamba. Lawan katanya al-itsmu (dosa) yang maknanya adalah satu 

ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab 

seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya.
124

 

Tidak jauh berbeda, Syaikh as-Sa‟di rahimahullah mengatakan bahwa al-

birru adalah sebuah nama yang mencakup segala yang Allah Azza wa Jalla cintai 

dan ridhai, dari perbuatan-perbuatan yang zhâhir maupun batin, yang 

berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jalla atau hak sesama manusia.
125
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat dise tarik dari hasil analisis dalam novel 

Dear J sebagai berikut: 

1. Hal yang melatar belakangi tindak kekerasan dalam novel Dear J ini karena 

terdapat beberapa faktor yang pertama faktor internal dalam faktor internal ini 

mempengaruhi biasanya terdapat dalam diri seorang anak tersebut yang 

disebabkan oleh kondisi anak, seperti anak itu menderita gangguan 

perkembangan atau biasa disebut cacat tubuh seperti yang dialami jaemin. 

Hanya karena kekurangannya yang hidup sebagai tunawicara Jaemin terus 

mendapatkan tindak kejahatan dan kekerasan baik itu ayahnya sendiri serta 

saudaranya sendiri. Kondisi yang dialami Jaemin dianggap sebagai aib 

keluarga. Kedua dari faktor eksternal dalam faktor eksternal ini lebih mengarah 

ke lingkungan seperti lingkungan sekolah Jaemin. Ia terus menjadi bahan 

bullyian oleh siswa-siswi yang terdapat di sekolahnya. 

2. Adapun dampak dari kekerasan yang terdapat pada novel Dear J berdampak 

pada situasi perasaan yang tidak aman dan tidak akan nyaman mereka akan 

terus lemah dalam mengambil keputusan yang biasanya berakibat fatal bagi 

dirinya sendiri seperti melakukan tindak kejahatan seperti bunuh diri. 

Perlakuan buruk yang terus diterima Jaemin oleh ayahnya mengakibatkan 

kondisi fisiknya yang dipenuhi bekas cambukan tali gasper ayahnya dan 

terdapat pula luka memar disekujur tubuhnya. 

3. Terdapat nilai-nilai yang terdapat dalam novel Dear J diantaranya yang 

pertama nilai sosial nilai sosial yang melekat dalam diri Jaemin ia tidak pernah 

berhenti berbuat kebaikan walaupun terhadap orang yang ia tidak dikenalnya 

sekalipun. Kedua nilai moral dimana nilai moral adalah norma yang mengatur 

perilaku individu dalam hubungan terhadap kelompok sosial dan kehidupan 

dalam bermasyarakat kehidupan yang dijalani jaemin ia seringkali dibanding-

bandingkan oleh saudara laki-lakinya sendiri. Jaemin tidak pernah 
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menyalahkan takdir jika terlahir sebagai cacat, Jaemin selalu bersyukur 

terhadap apa yang sudah jadi ketentuan Tuhan. Ketiga nilai kemanusiaan 

menganjarkan kita sebagai manusia tidak boleh memandang sebelah mata 

orang yang hanya karena kita tidak seperti manusia yang terlahir tidak ada 

kekurangan sedikitpun. Manusia adalah makhluk individual yang merupakan 

makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. 

B. Implikasi 

Setelah penulis melakukan sebuah analisis terhadap novel Dear J karya 

L. Lullabby ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi pembaca, terutama bagi benulis berharap terhadap adanya dampak 

kekerasan terhadap anak dalam novel Dear J karya L. Lullaby (tinjauan 

filsafat axiologi), semoga memberikan pemahaman, serta menambah 

wawasan dan bisa dimanfaatkan dalam menjalani kehidupan selanjutnya, 

serta membedakan apa yang baik dan buruk terhadap diri kita sendiri dan 

orang lain. Baik yang berhungan langsung dengan Allah Swt, seperti nilai-

nilai religious, nilai social, dan nilai moral. 

2. Penulis juga berharap tidak membeda bedakan setiap manusia, jadilah 

manusia yang bermartabat, karena dimata Allah swt kita semua sama, yang 

membedakan hanya baik, buruknya perilaku kita sebagai mahluk social. 

3. Adapun dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis 

sangat mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk memperbanyak 

referensi terkait dengan dampak kekerasan terhadap anak dalam novel Dear J 

karya L.Lullaby (tinjauan filsafat axiologi) 
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