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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan  

              Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin 

dapat dilihat pada table berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 

 ا
Alif 

Tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa T es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dzal D zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍa ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ظ
ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan 

tanda(’). 

2. Vokal  

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه 

 ء
Hamza

h 
’ Apostrof 

 Ya Y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 ḍammah U U ا  
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Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :  ك يْف  

 haula :  ه وْل  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu: 

Contoh: 

ات    māta : م 

م ى  ramā : ر 

 qīla :  ق يْل  

وْت    yamūt : ي م 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah danya Ai a dan i ى ىْ 

 fatḥah danwau Au a dan u ى وْ 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah danalif atauya Ā a dan garis di atas ...َ ا      ...َ ى

 Kasrah danya Ī i dan garis di atas ىى

 ḍammahdanwau Ū u dan garis di atas ى و
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[t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikut oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha[h]. 

Contoh:  

ة   وْض   rauḍahal-aṭfāl :  طْف ال   الْ   ر 

يْن ة   د  ل ة   ا لْم   al-madīnahal-fāḍilah :  الْف اض 

ة    al-ḥikmah :   ا لْحكْم 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا    <rabbana : ر 

يْن ا  <najjaina:  ن جَّ

ق    al-haqq :  ا لْح 

م    nu“ima :  ن ع  

 aduwwun‘ :  ع د و  

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

kasrah (  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (ī) )  ى ي  

Contoh: 

 Alī (bukan‘Aliyyatau‘Aly)‘ : ع ل ي  

 Arabī (bukan‘Arabiyy atau‘Araby)‘ :   ب ي   ع ر  
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah 

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا لشَّمْس  

ل ة   لْز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزَّ

 al-falsafah :  ا لْف لْس ف ة  

 al-bilādu :  ا لْب لا د  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

وْن   ر   ta’murūna : م 

  ‘al-nau :  ا لنَّوْع 

 syai’un :  ش يْء  

رْت    umirtu : أ م 

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 
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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 di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

FīẒilālal-Qur’ān 

Al-Sunnah qablal-tadwīn 

Al-‘Ibārāt bi‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣal-sabab 

9. Lafẓal-Jalāla (الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

يْن   dīnullāh   الل   د   billāh   لله ب ا

Adapun ta marbūṭadi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ  al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ة   ف يْ  ه مْ  حْم   hum f ī raḥmatilh  الل   ر 

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 ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
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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: 

Wamā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘alinnās ilallażī biBakkatam ubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażīunz ila fihal-Qur’ān 

 Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiżmin al-ḌalāAl-Munqiz 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (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: 

B. Daftar Singkatan 

QS …/…: 4 = QS An- Nahl/16: 78  

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

WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

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

Zaid,Naṣr Ḥāmid Abū) 
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HR   = Hadis Riwayah 

Swt  = Subhanahu Wa Ta’ala 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Nur Azizah 

NIM  : 20800120018 

Judul : Pemanfaatan Bahan Ajar Berbasis Cerita Legenda untuk 

Membentuk Moral Peserta Didik Kelas IV SD Inpres 

Tamangapa Kota Makassar 

   
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui pembentukan moral 

peserta didik melalui pemanfaatan bahan ajar berbasis cerita legenda di kelas 
IV SD Inpres Tamangapa kota Makassar, 2) Mengetahui faktor penghambat 
dalam pemanfaatan bahan ajar berbasis cerita legenda peserta didik kelas IV 
SD Inpres Tamangapa Kota Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu peristiwa atau objek yang 
menjadi fokus penelitian. Menggunakan pendekatan pedagogik. Sumber data 
yang digunakan yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Instrumen penelitian yang digunakan pedoman observasi, pedoman 
wawancara, pedoman dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah, 
reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pengujian 
keabsahan data ada dua yaitu triangulasi dan memperpanjang waktu 
pengamatan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pembentukan moral peserta 
didik melalui pemanfaatan bahan ajar berbasis cerita legenda di kelas IV SD 
Inpres Tamangapa kota Makassar, dilakukan dengan memanfaatkan laptop 
yang berisi video legenda Batu Menagis, hal ini dapat mempengaruhi moral 
peserta didik yakni dari sikap mereka yang cenderung mengejek teman, 
makan di kelas saat pembelajaran berlangsung, memukul teman meskipun 
melakukan kesalahan, tidak mendengarkan guru, serta sering keluar kelas saat 
pelajaran. Menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap seperti tidak 
menunjukkan sikap seperti sebelumnya. 2) Faktor yang menjadi penghambat 
dalam pemanfaatan bahan ajar berbasis cerita legenda yaitu keterbatasan 
konsentrasi peserta didik sebagaimana peserta didik mungkin sulit untuk 
tetap fokus mendengarkan cerita, terutama jika durasi cerita terlalu panjang 
atau gaya penyampian kurang menarik. 

Implikasi dalam penelitian berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pemanfaatan bahan ajar berbasis cerita legenda untuk membentuk 
moral berpengaruh terhadap pembentukan moral peserta didik. Oleh karena 
itu disarankan untuk pihak sekolah terus memperhatikan segala yang menjadi 
penunjang terlaksananya dengan baik yang berkualitas untuk pembentukan 
moral yang baik. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 

2003 pendidikan adalah: 
Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan 
potensi diri untuk memiliki kekutan spritual keagamaan, pengenalan 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.1 

Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadian sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan. 

Seiring perkembanganya, istilah pendidikan atau paedagogie berarti 

bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang 

(pendidik) kepada orang lain (peserta didik) untuk mencapai pengetahuan 

yang lebih baik. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh 

seseorang atau kelompok orang lain agar mencapai tingkat hidup atau 

penghidupan yang berkualitas dan berintelektual.2 

Pendidikan yang dimulai sejak dini telah diajarkan oleh orang tua dan 

tentunya orang tua akan memberikan pengajaran tentang norma-norma 

moral pada anaknya. Namun, disadari atau tidak pendidikan yang dilakukan 

oleh orang tua belum cukup, mengingat penanaman sikap dan nilai hidup 

membutuhkan sebuah proses yang panjang, maka hal ini dapat diberikan 

melalui pendidikan formal yang dirancang dan direncanakan secara matang 

yang nantinya norma-norma moral yang ditawarkan dan ditanamkan kepada 

 
1Undang-undang N0.20 Tahun 2003, “Sistem Pendidikan Nasional”, (Sinar Grafika: 

Cet.7; Jakarta, 2016) h. 2. 

2Nur Fauziah “Pemanfaatan Bahan Ajar PAI Berbasis Kisah Nabawi untuk Membentuk 
Akhlak Mulia Peserta Didik SMP Negeri 1 Ende Selatan Kab. Ende” Skripsi (Makassar, Fakultas. 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021), h. 1. 



 

 
 

anak harus bertahap dan sesuai dengan perkembangan anak. Dengan 

pendidikan, manusia dapat merubah budi pekertinya dan mempengaruhi 

lingkungan sekitarnya. 3 

Setiap anak lahir dengan potensinya yang beragam. Tugas kita 

memberikan rangsangan atau stimulasi bagi tiap potensi yang dimiliki anak. 

Namun apabila tidak ada rangsangan maka potensi tersebut akan mati atau 

hilang begitu saja. Aspek yang ada pada diri anak meliputi: aspek moral, sosial 

emosional, seni, kognitif, fisik motorik dan bahasa. Setiap aspek harus dapat 

dikembangkan dengan baik dan sesuai dengan tahap perkembangan usia 

anak.4 

Salah satu aspek penting yang harus dikembangkan dengan baik adalah 

aspek moral. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan moral anak 

adalah melalui suatu pendidikan yang berfokus pada perbaikan moral, yaitu 

pendidikan moral. Pendidikan moral suatu proses terus menerus sepanjang 

hayat untuk mengembangkan, memperbaiki, dan meningkatkan diri. Melalui 

pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral merupakan 

suatu usaha untuk membantu manusia dalam memgembangkan, 

memperbaiki, dan meningkatkan nilai-nilai moral, sehingga dapat menjadi 

manusia yang bermoral.5 

Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti 

manusia beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk perbuatan 

dan kelakuan (akhlak). Menurut asal katanya “moral” dari kata mores dari 

 
3Suheri Mukti, Pendidikan Moral Kebangasaan dalam Tafsir Al-Mishbah, (Cet. I; DKI 

Jakrta:  2023,) h. 3. 

4Widyah Masitah, Hasrian Rudi Setiawan,” Upaya Meningkatkan Perkembangan 
Moral dan Sosial Emosional Anak Melalui Metode Pembiasaan di Ra. Al-Hikmah”, Jurnal Agama 
dan Pendidikan Islam, 2, 2. (2018) h. 175. 

5Suciania Sari, “Pendidikan Moral Anak Melalui Dongeng di Kampung Dongeng Poci 
Tegal”, Skripsi (semarang, Universitas Negeri Semarang, 2017), h. 2. 
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bahasa latin, kemudian diterjemahkan menjadi “aturan kesusilaan”. Moral 

adalah aturan kesusilaan, yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan 

tingkah laku yang baik. 

Secara umum, pengertian moral adalah suatu hukum perilaku yang 

diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisai dengan sesamanya 

sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Pendapat lain 

mengatakan arti moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-

prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk 

karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang 

baik dan yang buruk.6 Hal ini sesuai firman allah swt. Dalam QS Al- Qalam/68:  

10-11. 

ا
َ
طِع ا وَل
ُ
ل ا ت

ُ
ا ك ف 

 
ا حَلَّ

ن
ْ
هِي    ازاْ م  م 

َ
ء  ا ه

ۤ
ا
 
ش ا م 

ن
م 
مِي 
َ
بِن  

Terjemahnya:  

Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi 
berkepribadian hina, suka mencela, kian kemari menyebarkan fitnah 
(berita bohong). 7 

Ayat di atas, sudah jelas memberitahukan bahwa adanya perintah serta 

menjadi keutamaan bagi seluruh manusia untuk berbuat baik dan 

menghindari perbuatan buruk. Perbuatan baik yang kita lakukan akan 

mendatangkan pahala yang tidak terhingga dari Allah. Maka, kita harus 

senantiasa berusaha untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. 

Allah pasti akan memberikan balasan yang sepadan dengan perbuatan kita. 

Oleh karena itu, penting untuk membentuk moral seseorang sejak dini, 

sehingga anak dapat terbiasa melakukan perbuatan baik.8 

 
6Meri, Handayani, dkk. Etika Profesi & Aspek Hukum Bidang Kesehatan, (Bandung: 

Widina Bhakti Pesada Bandung, 2020), h.2-3. 

7Al-Qur’an Kemenag RI, Agama Al-Qur’an & Terjemahannya, 2019. 

8Meri, Handayani, dkk. Etika Profesi & Aspek Hukum Bidang Kesehatan, (Bandung: 
Widina Bhakti Pesada Bandung, 2020), h. 10. 



 

 
 

Pembentukan perilaku pada anak mudah dilakukan dengan 

memberikan contoh. Oleh karena itu, contoh nyata dari orang tua bagaimana 

seharusnya anak berperilaku harus diberikan. Selain itu, orang tua juga bisa 

membacakan buku-buku yang di dalamnya terdapat pesan-pesan moral. 

Orang tua hendaknya mengontrol acara-acara televisi yang sering ditonton 

anaknya, jangan sampai acara yang disukai anak adalah acara yang 

berpengaruh buruk pada perkembangan moralnya.9 

Permasalahan yang masih dijumpai di kelas adalah kurangnya 

kebiasaan positif di kalangan peserta didik. Hal ini terlihat dari sikap mereka 

yang cenderung tidak saling menghargai, sering mengejek teman, makan di 

kelas saat pembelajaran berlangsung, memukul teman ketika terjadi 

kesalahan, tidak mendengarkan guru, serta sering keluar kelas saat pelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi Dana, wali kelas IV SD Inpres 

Tamangapa Kota Makassar, mengatakan bahwa keadaan di kelas masih 

memperlihatkan keadaan peserta didik yang masih perlu pembentukan moral, 

hal ini di tunjukan dengan sikap peserta didik yangkurang baik, tidak 

membuang sampah pada tempatnya, menertawakan temanya saat menjawab 

soal yang salah. Oleh karna itu, perlu dipandu dalam memahami nilai-nilai 

toleransi penghargaan terhadap agama dan individu. agar peserta didik lebih 

terbiasa dengan aktivitas positif, yaitu salah satunya dengan meminta peserta 

didik menentukan pesan moral yang ada di dalam video cerita legenda batu 

menagis saat pembelajaran berlangsung. Sehingga karakteristik positif akan 

mudah terbentuk pada peserta didik. Pilih cerita legenda yang menarik dan 

relevan dengan nilai atau pesan moral ingin di sampaikan. Pastikan cerita 

 
 
9Andi Widhia Putra dkk, Membangun Moral dan Etika Siswa Sekolah Dasar, (Cv. Bayfa 

Cendekia Indonesia, 2020), h. 33. 
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tersebut memiliki konflik yang menarik dan karakter yang kuat untuk menarik 

minat peserta didik saat membaca pesan moral melalui cerita legenda. 

 Bahan ajar harus berisi informasi materi pelajaran, mempermudah 

peserta didik dalam mempelajari materi, mampu memenuhi kebutuhan 

peserta didik, bersifat lengkap, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Masalah yang sering dihadapi guru juga berkenaan dengan bahan ajar, guru 

memberikan bahan ajar atau materi pembelajaran terlalu luas atau terlalu 

sedikit, terlalu mendalam atau terlalu dangkal, urutan penyajiaan yang tidak 

tepat, dan jenis materi bahan ajar yang tidak sesuai dengan kompetensi yang 

ingin dicapai oleh peserta didik. Berkenaan dengan buku sumber sering terjadi 

ganti semester atau ganti tahun ganti buku. Sehubungan dengan itu, perlu 

disusun rambu-rambu pemilihan dan pemanfaatan bahan ajar untuk 

membantu guru agar mampu memilih materi pembelajaran atau bahan ajar 

dan memanfaatkannya dengan tepat.10 

Berkaitan dengan masalah tersebut yang perlu dipikirkan oleh seorang 

guru dalam pembelajaran adalah tersediaanya bahan ajar berbasis cerita 

legenda yang dekat dengan peserta didik dan menyajikan cerita yang sesuai 

dengan tahap perkembangan anak usia SD/MI. Dalam penerapan 

pembelajaran membaca cerita di SD guru seharunya dapat menciptakan 

suasana belajar yang menarik perhatian dengan pemanfaatan bahan ajar yang 

kreatif, inovatif, dan variatif. Peserta didik yang dalam masa pertumbuhan 

khususnya anak SD/MI lebih banyak menyukai buku bacaan yang bersifat 

menghibur dan menyenangkan. 

Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Irfan Achmad Fauzi 

dan Abdul Muktadir pada tahun 2023, dengan jurnal Riset Pendidikan Dasar 

 
10Siti Aisya, dkk, “Bahan Ajar Sebagai Bagian dalam Kajian Problematika 

Pembelajaran Bahasa Indonesia”, Jurnal Salaka,2.1, (2020),  h. 62. 



 

 
 

Vol. 6 No.2. dengan Judul Analisis Nilai-nilai Moral dalam Cerita Rakyat 

Bengkulu Burung Berak Emas.11 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 

Intan Kusuma Wardani, dkk. dengan judul penelitian “Analisis Nilai Moral 

Cerita Rakyat Legenda Gunung Kelud dan Lembu Suro.12 Menggunakan 

Pendekatan dari hasil penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa 

bahan ajar berbasis metode bercerita dapat membentuk moral peserta didik. 

Bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan ajar 

berbasis cerita legenda. Bahan ajar berbasis cerita legenda merupakan bahan 

ajar yang memuat cerita legenda untuk membantu dan mempermudah guru 

dalam proses pembelajaran sehingga lebih menarik, menyenangkan, dan 

peserta didik mudah memahami pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Bahan Ajar 

Berbasis Cerita Legenda untuk Membentuk Moral Peserta Didik Kelas IV 

SD Inpers Tamangapa Kota Makassar.” 

B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus 

Penelitian ini berjudul “Pemanfaatan Bahan Ajar berbasis Cerita 

Legenda untuk membentuk moral Peserta didik Kelas IV SD Inpres Tamangapa 

Kota Makassar.” Agar penelitian ini dapat terarah kepada makna atau subtansi 

yang diinginkan serta demi menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam 

memahami judul penelitian ini, maka penting mengemukakan fokus 

penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pemanfaatan bahan ajar berbasis 

 
11Irfan Achmad Fauzi, Abdul Muktadir, ‘Analisis Nilai-nilai Moral dalam Cerita Rakyat 

Bengkulu Burung Berak Emas’  Jurnal Riset Pendidikan Dasar,  6. 2 (2023), h. 284. 

12Intan Kusuma Wardani, dkk, ‘Analisis Nilai Moral Cerita Rakyat Legenda Gunung 
Kelud dan Lembu Suro Menggunakan Pendekatan Mimetik’ Jurnal Bahasa, Seni, dan 
Pengajaran,  4. 2 (2020), h. 70 
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cerita legenda untuk membentuk moral peserta didik kelas IV SD Inpres 

Tamangapa Kota Makassar. Berikut rincian deskripsi fokus penelitian, yaitu: 

Tabel 3. 1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Pemanfatan Bahan Ajar 

berbasis Cerita Legenda 

untuk Membentuk Moral 

Peserta Didik Kelas IV SD 

Inpres Tamangapa Kota 

Makassar 

1. Bahan Ajar adalah segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar, Bahan yang dimaksud dapat 

berupa bahan tertulis dan bahan tidak 

tertulis, bahan ajar atau teaching material 

terdiri dari dua kata, yaitu teaching atau 

mengajar dan material atau bahan.13 

Bahan ajar merupakan semua bentuk 

bahan atau materi yang disusun secara 

sistematis yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sehingga tercipta lingkungan atau suasana 

yang memungkinkan peserta didik untuk 

belajar.14 

2. Metode Pembelajaran cerita legenda. 

Menurut KBBI 20O5, Legenda adalah 

cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada 

 
13Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia, (Bandung: Pustaka 

Setia,2013), h. 135. 

14Sholeh Hidayat, Lukman Nulhakim, ‘Pengembangan Bahan Ajar Cerita Anak 
Berbasis Cerita Rakyat Banten untuk Siswa SD’ Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran, 
7. 2, (2020), h. 276. 



 

 
 

hubunganya dengan peristiwa sejarah. 

Pendapat tersebut sejalan dengan 

pendapat Hutomo (1991:64) yang 

menyatakan bahwa legenda merupakan 

cerita-cerita yang dianggap masyarakat 

pemiliknya sebagai peristiwa-peristiwa 

sejarah rakyat.15 

3. Pembentukan moral 

Pada dasarnya pendidikan moral dan 

karakter ini menurut zamroni, berkaitan 

dengan pengembangan nilai-nilai, 

kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan sikap 

yang positif guna mewujudkan individu 

yang dewasa dan bertanggung jawab. Jadi 

pendidikan karakter ini berkaitan dengan 

pengembangan kemampuan pada diri 

anak didik untuk merumuskan ke mana 

tujuan hidupnya, apa saja yang baik yang 

harus dilakukan dan apa yang jelek harus 

di hindari.16 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat 

dibangun rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut. 

 
15Silvia Oti Nugraheni,” Pengembangan Media Pembelajaran Memahami Cerita 

Legenda dengan Buku Pop-up untuk Siswa SMP Kelas VIII di Kabupaten Pati”, Skripsi 
(Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 33.  

16Iskandar Tsani, “Pendidikan Agama Islam Sebagai Sarana Pembentukan Moral dan 
Karakter Siswa”, Skripsi (Kediri, STAIN Kediri, 2013) h. 9. 
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1. Bagaimana pembentukan moral peserta didik melalui  pemanfaatan 

bahan ajar berbasis cerita legenda di kelas IV SD Inpres Tamangapa kota 

Makassar?  

2. Faktor penghambat dalam pemanfaatan bahan ajar berbasis cerita 

legenda pada peserta didik kelas IV SD Inpres Tamangapa kota 

Makassar?  

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil pencarian terhadap peneliti terdahulu, untuk 

penelitian ini ditemukan beberapa skripsi dan jurnal yang relevan atau sudah 

pernah dilakukan tetapi mempunyai sudut pandang yang berbeda. Adapun 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfiani dan Tarisah Salsabilla 

Rahmatya pada tahun 2021, Dalam jurnal berjudul Implemetasi Bahan 

Ajar Melalui Nilai Moral Dalam Cerita Rakyat Batu Menangis Dengan 

Cerita Rakyat Maling Kundang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

cerita rakyat maling kundang dengan batu menangis sangat relevan 

untuk dijadikan bahan ajar di sekolah. Hasil penelitian nilai-nilai moral 

dari tokoh dalam kedua cerita rakyat tersebut dapat 

diimplemantasikan dalam kehidupan sehari -hari melewati 

pembelajaran sastra.17 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sholeh Hidayah dan Lukman Nulhakim 

pada tahun 2020, Dalam jurnal berjudul Pengembangan Bahan Ajar 

Cerita Anak Berbasis Cerita Rakyat Banten untuk siswa SD. Berdasarkan 

hasil validasi dari ahli materi, menunjukan hasil yang valid, mencapai 

 
17Luthfiani, Tarisha Salsabillah Rahmatya,” Implemantasi Bahan Ajar Melalui Nilai 

Moral Dalam Cerita Rakyat Batu Menangis Dengan Cerita Rakyat Maling Kundang”, Jurnal 
Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia, 2,6. (2021) h. 6. 

 



 

 
 

derajat validitas sampai dengan 80%. Hasil ahli media menunjukan 

hasil validitas mencapai 75% dari seluruh item dinyatakan valid. 

Adapun guru kelas menunjukkan hasil mencapai tingkat kevalidan 

mencapai 100% dari seluruh item dinyatakan valid. Validitas oleh 

siswa sebesar 100%.18 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Setiawati, Abdul Muktadir dan 

Bambang Parmadie pada tahun 2022, Dalam jurnal yang berjudul 

Pengembangan Bahan Ajar Buku Cerita Rakyat Bergambar Berbasis 

Aplikasi Canva Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik kelas IV 

Sekolah Dasar. Beradasarkan hasil pengguna terhadap bahan ajar buku 

cerita rakyat bergambar berbasis aplikasi canva sangat baik. Hal ini 

ditunjukan dengan hasil analisis angket yang dibagikan kepada guru 

kelas IV dengan presentase aspek kemenarikan 94%, aspek materi 

75%, aspek bahasa 88% dan aspek pemilihan cerita 94%. Sedangkan 

untuk respon pengguna dari peserta didik ditunjukan dengan 

presentase hasil sebagai berikut; aspek kemenarikan 83%, aspek 

materi 86%, aspek bahasa 82% dan aspek pemilihan cerita 82%.19   

4. Penelitian yang dilakukan oleh M Kristanto pada tahun 2014, Jurnal 

Mimbar Sekolah Dasar Vol.1 No. 1 dengan judul Pemanfaatan Cerita 

Rakyat Sebagai Penanaman Etika Untuk Membentuk Karakter Bangsa. 

Hasil penelitian menunjukan adanya Pemanfaatan cerita rakyat yang 

ada sangat efektif untuk mengajarkan etika maupun moral yang baik. 

Cerita rakyat sebagai hiburan yang di dalamnya memuat suatu ajaran 

 
18Sholeh Hidayah, Lukman Nulhakim, ‘Pengembangan Bahan Ajar Cerita Anak 

Berbasis Cerita Rakyat Banten untuk siswa SD’, Jurnal Teknologi pendidikan dan pembelajaran,  
2, (2020), h. 15. 

19Eni Setiawati, dkk ‘Pengembangan Bahan Ajar Buku Cerita Rakyat Bergambar 
Berbasis Aplikasi Canva Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik kelas IV Sekolah 
Dasar’ Jurnal Kajian Pendidikan Dasar, (2022) h. 7. 
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yang bersifat mendidik dapat diceritakan kepada generasi muda. 

Melalui para tokoh yang ada dalam cerita dapat disampaikan sikap, 

perilaku, maupun tutur kata tokoh yang mencerminkan etika maupun 

moral. Dalam cerita tersebut tercermin adanya nilai-nilai luhur, antara 

lain kejujuran, kerja sama, kerja keras, tanggung jawab, religi. Nilai-

nilai tersebut dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan karakter.20 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hadisa Putri pada tahun 2014, Jurnal 

Madrasah Ibtidaiyah Vol.3 No.1 dengan judul Penggunaan Metode 

Cerita untuk Mengembangkan Nilai Moral Anak TK/SD. Hasil Penelitian 

munjukan adanya Penerapan metode bercerita pada anak TK dan SD 

dapat digunakan untuk mengembangkan nilai menghargai teman, 

sopan santun, dan tanggung jawab. Guru harus membawakan cerita 

sesuai dengan tahap perkembangan anak, baik dari bahasa, media dan 

langkah-langkah pelaksanaannya, agar lebih efektif, komunikatif, dan 

menyenangkan bagi anak. Penerapan metode bercerita dengan anak 

TK dan SD biasanya dilakukan di dalam maupun diluar ruangan kelas 

disesuaikan dengan tema dan kebutuhan anak dibantu media buku 

cerita.21 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Erlin Aprilia Efendi pada tahun 2016, 

Jurnal Cerita Rakyat Nusantara Sebagai Media Pembelajaran dan 

pembentuk karakter Anak Usia Dini. Hasil Penelitian menunjukan 

adanya Dari analisis di atas dapat ditemukan banyaknya nilai moral 

yang terkandung dalam ketiga cerita rakyat di atas. Oleh sebab itu 

 

20M Kristanto, ‘Pemanfaatan Cerita Rakyat Sebagai Penanaman Etika Untuk 
Membentuk Karakter Bangsa’ Jurnal Mimbar Sekolah Dasar, 1. 1 (2014), h. 63. 

21Hadisa Putri, ‘Penggunaan Metode Cerita untuk Mengembangkan Nilai Moral Anak 
TK/SD’ Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, 3.1 (2014), h. 94. 



 

 
 

karya sastra sangat baik dan sesuai untuk media pembelajaran 

pendidikan anak usia dini. Dalam karya tersebut ada banyak hal yang 

dekat dengan dunia anak seperti ekspresi, alam, orangtua, dan teman. 

Sastra yang digunanakan sebagai media pembelajaran akan 

membentuk karakter anak menjadi baik melalui mendengar (cerita), 

memetik nilainya, dan membiasakannya.22 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui pembentukan moral peserta didik melalui pemanfaatan 

bahan ajar berbasis cerita legenda di kelas IV SD Inpres Tamangapa kota 

Makassar.  

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemanfaatan bahan ajar 

berbasis cerita legenda pada peserta didik kelas IV SD Inpres Tamangapa 

kota Makassar.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan pada penelitian ini, sebagai berikut. 

a. Kegunaan Teoretis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan akan pentingnya bahan 

ajar berbasis metode pembelajaran ini untuk di implementasikan dalam dunia 

pendidikan, yang dapat meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam 

mempelajari sesuatu termasuk kegiatan membaca. 

 

 

 
22Erlin Aprilia Efendi, ‘Cerita Rakyat Nusantara Sebagai Media Pembelajaran dan 

pembentuk karakter Anak Usia Dini’ Jurnal Membangun Karakter Anak melalui Sastra Anak, 
1.1 (2016), h. 91. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Peserta Didik 

Dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah variasi dalam 

pembelajaran terutama berfokus pada kegiatan membaca, sehingga peserta 

didik termotivasi untuk terus belajar membaca.  

2) Bagi Pendidik 

Dapat mengembangkan kemampuan guru dalam menghadapi dan 

mengatasi permasalahan pembelajaran secara kreatif dan inovatif terutama 

yang berkaitan dengan kesulitan membaca yang dialami oleh peserta didik.  

3) Bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai pengembangan proses pengajaran dalam 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan peserta didik yang mengalami 

hambatan dalam membaca. 

4) Bagi Calon Peneliti 

Dapat memberikan gambaran kepada calon peneliti tentang bahan ajar 

bahasa Indonesia berbasis cerita legenda dan dongeng dalam menghadapi 

peserta didik yang mengalami hambatan dan kesulitan dalam membaca, 

sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Bahan Ajar  

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara 

sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau 

suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Ada pula yang 

berpendapat bahwa bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksankan 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan atau materi pembelajaran pada 

dasarnya adalah “isi” dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang 

studi dengan topik/subtopik dan rinciannya. Bahan ajar atau materi 

kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami oleh 

peserta didik dalam upaya mencapai tujuan kurikulum.1 

Berdasarkan penjelasan di atas bahan ajar secara umum merupakan 

suatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat di pelajari oleh 

penggunanya. Dalam aktivitas pembelajaran, bahan ajar berperan sebagai 

medium yang menjadi perantara proses penyampaian pengetahuan dan 

keterampilan dari narasumber kepada orang yang belajar. Penggunaan bahan 

ajar dalam proses belajar akan dapat meningkatkan minat dan motivasi 

belajar peserta didik. Bahan ajar yang akan dirancang peneliti secara 

sistematik dan menyeluruh tentunya akan meningkatkan motivasi peserta 

 
1Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 

2009), h. 173-174. 
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didik dan sekaligus dapat memfasilitasi berlangsungnya proses belajar pada 

diri peserta didik.2 

2. Fungsi Bahan Ajar  

Terdapat tiga fungsi utama bahan ajar dalam kaitanya dengan 

penyelengaraan proses belajar dan pembelajaran. Tiga fungsi tersebut adalah 

sebagai berikut.  

a. Bahan ajar merupakan pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua 

aktivitas dalam proses belajar dan pembelajaran, sekaligus merupakan 

subtansi kompetensi yang seharusnya diajarkan atau dilatihkan kepada 

peserta didik.  

b. Bahan ajar merupakan pedoman bagi peserta didik yang akan mengarah 

semua aktivitas dalam proses belajar dan pembelajaran, sekaligus 

merupakan subtansi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya.  

c. Bahan ajar merupakan alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil 

pembelajaran, maka sebagai alat evaluasi bahan ajar yang akan 

disampaikan harus sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar yang 

ingin dicapai oleh guru. Indikator dan kompetensi dasar ini sudah 

dirumuskan dalam silabus mata pelajaran.3 

3. Jenis-jenis Bahan Ajar  

a. Bahan ajar visual yang terdiri atas bahan cetak (printed), antara lain hand 

out, buku, modul, lembar kerja, peserta didik, brosur, leaflet, wallchart, 

foto/gambar, dan non cetak (printed), seperti model/market. 

 
2Benny Agus Pribadi, Dewi. A. Padmo putri, Pengembangan Bahan Ajar, (Tanggerang 

Selatan: Universitas Terbuka, 2019), h. 1. 

3Siti Aisah, dkk, ‘Bahan Ajar Sebagai Bagian dalam Kajian Problematika Pembelajaran 
Bahasa Indonesia’ Jurnal Salaka, 2.1 (2020), h. 63. 



 

 
 

b. Bahan ajar audio, seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk 

audio. 

c. Bahan ajar audio visual, seperti vidio campact disk, film. 

d. Bahan ajar multimedia interaktif (interacive teaching material), seperti CAI 

(Computer Assistented Instruction), Copack Disk (CD) multimedia 

pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning 

materials).4 

B. Cerita Legenda  

1. Pengertian Cerita Legenda  

Legenda adalah dongeng yang berhubungan dengan peristiwa sejarah 

atau kejadian alam, misal terjadinya nama suatu tempat dan bentuk topografi 

suatu daerah, yaitu bentuk permukaan suatu daerah (berbukit, jurang, dan 

sebagainya). Namun, peristiwa atau kejadian tersebut bercampur dengan 

unsur-unsur fantasi. Sebuah legenda dianggap sebagai sesuatu yang benar-

benar terjadi oleh masyarakat pemilik legenda tersebut, tetapi tidak dianggap 

suci. Tokoh Dalam legenda adalah manusia biasa, tetapi kadang kala punya 

sifat-sifat yang luar biasa dan sering kali dibantu oleh makhluk-makhluk 

ajaib.5 

Prosa Rakyat mempunyai ciri-ciri yang sama dengan mite, yaitu 

dianggap pernah benar-benar terjadi tapi dianggap suci. Legenda ditokohi 

oleh manusia walaupun kadangkala memiliki sifat luar biasa dan seringkali 

 
4Mardiyah, ‘Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Pengembangan Materi Ajar Bahasa 

Indonesia  di Kelas IV Sekolah Dasar’, TERAMPIL Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, 
4.2 (2017), h. 36. 

5Eko Sugiarto, Mengenal Sastra Lama Jenis, Definisi, Ciri, Sejarah, dan Contoh, 
(Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 171. 



 

17 

 
 

juga dibantu oleh makhluk gaib, terjadi di dunia seperti sekarang ini, waktu 

tidak terlalu lama.6 

Legenda mempunyai empat struktur yaitu orientasi, komplikasi, resolusi 

dan koda. Orientasi merupakan bagian awal dari cerita, berisi pengenalan 

cerita seperti pengenalan background, tokoh, maupun latar tempat dan waktu. 

Komplikasi merupakan klimaks dari sebuah cerita, berisi puncak 

permasalahan yang dialami oleh sang tokoh. Resolusi merupakan pemecahan 

masalah yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir adalah koda, yang 

merupakan bagian akhir dari cerita. Berisi pesan dan amanat yang ada didalam 

cerita tersebut.7 

Legenda (Bahasa Latin: legere) adalah cerita prosa rakyat yang 

dianggap oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu yang benar-benar 

terjadi. Menurut Buku Sari kata bahasa Indonesia, legenda adalah legenda 

zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal usul terjadinya suatu 

tempat.  

Legenda setempat adalah cerita yang berhubungan dengan suatu 

tempat, nama tempat, dan bentuk tipografi suatu tempat, misalnya legenda 

gunung Takuban Perahu, legenda Candi Rorojongrang, dan lain-lain. Cerita 

mengenai asal usul suatu tempat bertalian erat dengan kejadian atau 

kenyataan alam.8 

 

6Lira Hayu Afdetis Mana, Samsiarni, Buku Ajar Mata Kuliah Folklor, (Yogyakarta: 
Deeplubisher, 2018), h. 83. 

7Bunga Sri Ulina S Gurky,” Analisis Struktur dan Kearifan Lokal Legenda Batu 
Parsidangan Huta Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir” Skripsi 
(Sumatera Utara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara, 2020), h. 12. 

8Mukaramah,” Nilai Pendidikan Karakter dalam Cerita Rakyat Legenda 
Sawerigading”, Skripsi (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhamadiyah Makassar), h. 33. 



 

 
 

Legenda menurut para ahli menurut Yus Rusyana “2000’, menurutnya 

mengemukakan beberapa ciri legenda yaitu: 

a. Legenda merupakan cerita tradisional karena cinta tersebut sudah 

memiliki masyarakat sejak dahulu. 

b. Ceritanya biasa dihubungkan dengan peristiwa dan benda yang berasal 

dari masa lalu, seperti peristiwa penyebaran agama dan benda-benda 

peninggalan masjid, kuburan dan lain-lain. 

c. Para pelaku dalam legenda dibayangkan sebagai pelaku yang betul-betul 

pernah hidup pada masyarakat lalu, mereka merupakan orang-orang 

yang terkemuka, dianggap sebagai pelaku sejarah juga dianggap pernah 

melakukan perbuatan yang berguna bagi masyarakat. 

d. Hubungan tiap peristiwa dalam legenda menunjukkan hubungan yang 

logis.  

e. Latar cerita terdiri dari latar tempat dan latar waktu, latar tempat 

biasanya ada yang disebut secara jelas dan ada juga yang tidak, sedangkan 

latar waktu biasanya merupakan waktu yang teralami dalam sejarah.  

f. Pelaku dan perbuatan yang dibayangkan benar-benar terjadi menjadikan 

legenda seolah-olah terjadi dalam ruang dan waktu yang sesungguhnya. 

Sejalan dengan hal itu anggapan masyarakatpun menjadi seperti itu dan 

melahirkan perilaku dan perbuatan yang benar-benar menghormati 

keberadaan pelaku dan perbuatan dalam legenda.9 

2. Jenis- jenis Cerita Legenda 

Legenda dapat dibedakan ke dalam legenda tokoh, tempat, dan 

peristiwa. Penjelasan mengenai legenda tokoh, tempat, dan peristiwa ialah 

sebagai berikut. 

 
9Putri Megawati, dkk, fabel dan Legenda, (Guepedia, 2020), h. 53-54. 
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a. Legenda Tokoh  

Legenda tokoh maksudnya adalah cerita legenda yang mengisahkan 

ketokohan seorang tokoh. Tokoh yang diceritakan menjadi legenda atau 

dilegendakan karena kehebatan, kesaktian, kebijakan, atau kualifikasi jati 

dirinya yang lain menyebapkan kekaguman orang kepadanya. Tokoh yang 

dijadikan cerita legenda adalah tokoh yang ditemukan dalam sejara atau 

dianggap pernah ada dalam sejarah. Misalnya kisah Jaka tingkir, Si Pitung, 

legenda yang berdasar cerita para wali, dan para raja. Setiap cerita legenda 

tersebut mengandung pesan-pesan moral yang baik untuk dipahami dan 

diapresiasi10 Legenda tokoh ini biasanya mengangkat sebuah cerita seorang 

makhluk yang memiliki kelebihan dari makhluk biasanya dan atas peristiwa 

yang diceritakan, pembacanya menjadi kagum terhadapat tokoh tersebut. 

b. Legenda Tempat Peninggalan  

Legenda tentang tempat-tempat peninggalan atau cerita tentang asal-

usul suatu tempat dimaksudkan sebagai cerita yang berkaitan dengan adanya 

peningalan-peningalan tertentu atau asal-usul terjadinya sesuatu serta alasan 

penanaman tempat-tempat yang diceritakan. Legenda ini biasanya 

menceritakan tentang tempat-tempat peninggalan yang sampai sekarang 

masih dapat dilihat seperti Gunung Tangkuban Perahu, Telaga Warna, Selat 

Bali, dan lain-lain.11 Contoh lain dari legenda tempat peninggalan yang ada di 

Indonesia, yaitu cerita legenda Danau Toba, Telaga Biru, dan Candi 

Prambanan. 

 

 
10Nurgiyantoro, Sastra Anak Pengatar Pemahaman Dunia Anak, op, cit., h. 183-185. 

11Silvia Oti Nugraheni, “Pengembangan Media Pembelajaran Memahami Cerita 
Legenda dengan Buku Pop-Up untuk Siswa SMP Kelas VIII DI Kabupaten pati”, Skripsi 
(Semarang Universitas Negeri Semarang, 2020), h.36. 

 



 

 
 

c. Legenda Peristiwa  

Legenda Peristiwa menceritakan adanya peristiwa-peristiwa besar 

tertentu kemudian menjadi legenda karena hal tersebut. Legenda yang 

berkaitan dengan peristiwa besar tidak dapat dipisahkan dengan tokoh-tokoh 

besar yang dilegendakan tetapi peristiwa besar itu tidak harus dilakukan oleh 

tokoh, melainkan juga kerena alam atau kehendak yang Maha Kuasa. 

 Misalnya cerita legenda Maling Kundang dari Sumatera Barat, yang 

memberikan ajaran moral bahwa seorang anak yang mendurhakai orang 

tuanya akan mendapat laknat sehingga kita tidak boleh meniru sikap dan 

tingkah laku Maling Kundang. Ada sebuah peristiwa yang melegendakan 

dalam kisah Maling Kundang, yaitu kutukan seorang ibu kepada anaknya yang 

durhaka dan kutukan itu benar-benar berubah.12 Contoh lain dari cerita 

legenda peristiwa adalah cerita legenda Si Lancang dari Kampar, Riau dan 

Legenda Batu Menagis dari Kalimantan. 

3. Unsur-unsur Cerita Legenda  

Unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung di dalam suatu karya 

sastra terdri dari: 

a. Tema 

Tema dalam sebuah cerita dapat dipahami sebagai makna, yang 

mengikat keseluruhan unsur cerita sehingga menjadi kesatuan yang padu. 

Tema jarang diungkapkan secara aksplisit tetapi pasti menjiwai seluruh cerita. 

Luknes juga berpendapat bahwa tema dipahami sebagai gagasan (ide) utama 

atau makna utama dari sebuah tulisan.13 Nugiyantoro juga mengemukakan 

bahwa tema menjiwai dan tercermin dalam berbagai aspek cerita dan 

diungkapkan secara implisit lewat cerita. Cerita yang baik adalah yang 

 
12 Nurgiyantoro, Sastra Anak Pengantar Pembahasan Dunia Anak h.188-190. 

13Nurgiyantoro, Sastra Anak, Pengantar Pemahaman Dunia Anak., h. 80.  
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mengungkapkan aspek moral secara tidak langsung dan implistit lewat 

cerita.14 

b. Alur 

Alur adalah rangkain peristiwa yang membangun cerita. Alur juga bisa 

dikatakan sebagai suatu urutan cerita atau peristiwa yang teratur dan 

terorganisasi.15 Alur itu merupakan pengaturan jalan cerita, alur tersebut 

membuat kita untuk membaca dan mencari tahu apa yang akan terjadi 

selanjutnya dalam cerita. 

Alur berkaitan dengan masalah urutan penyajian cerita, lukens juga 

menyatakan bahwa alur merupakan urutan kejadian yang memperlihatkan 

tingkah laku tokoh dalam aksinya. Alur akan melibatkan masalah peristiwa 

dan aksi yang dilakukan dan ditimpakan kepada tokoh cerita.16 

c. Penokohan  

Penokohan adalah cara pengarang dalam memerankan tokoh-

tokohnya dalam cerita. Istilah penokohan dapat menunjuk pada tokoh dan 

perwatakan tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita lewat berbagai aksi yang 

dilakukan dan peristiwa serta aksi tokoh lain. Tokoh dapat berupa manusia, 

binatang, atau makhluk dan objek lain seperti makhluk halus dan tumbuhan 

dalam bacaan cerita anak.17 

 

 

 

14Nurgiyantoro, Sastra Anak, Pengantar Pemahaman Dunia Anak., h. 83-84 

15Furqunul Azies, Abdul Hasim, Menganalisi Fiksi sebuah pengantar, (Ghalia 
Indonesia: Bogor, 2022, h. 68. 

16Nurgiyantoro, Sastra Anak, Pengantar Pemahaman Dunia Anak, op., cit., h. 68. 

17Siti Anissa Fujiani, “Kemampuan Menulis Cerita Legenda dengan Metode Investigasi 
Kelompok Pada Siswa Kelas VII SMPN 3 Kota Tangerang Selatan”, Skripsi (Jakarta, Universitas 
Syarif Hidayatullah, 2019), h. 24. 



 

 
 

d. Latar 

 Latar atau bisa juga disebut landas tumpuh, berhubungan dengan 

pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Sebuah cerita memerlukan kejelasan 

mengenai tempat dan waktu kejadinya untuk memudahkan pengimajian dan 

pemahaman terhadap ceritanya.18 

e. Gaya Bahasa 

  Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa 

secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. 

f. Amanat 

Amanat adalah pesan yang ingin di sampaikan oleh pengarang kepada 

pembacanya. Dalam amanat terdapat pesan-pesan yang hendak disampaikan 

pengarang kepada para pembacanya.19 

Unsur Ekstrinsik Nilai-nilai dalam cerita, nilai yang terkandung adalah 

salah satu unsur penting di dalam sebuah karya sastra. Nilai-nilai tersebutlah 

yang akan diambil oleh pembaca sebagai rangkuman isi dari karya penulis. 

a. Nilai Agama  

Nilai agama adalah nilai-nilai yang dapat dijadikan pelajaran yang 

terkandung di dalam karya sastra yang berkaitan dengan ajaran agama. 

b. Nilai Moral  

Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan 

berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Nilai 

 

18Siti Anissa Fujiani, “Kemampuan Menulis Cerita Legenda dengan Metode Investigasi 
Kelompok Pada Siswa Kelas VII SMPN 3 Kota Tangerang Selatan”, Skripsi (Jakarta, Universitas 
Syarif Hidayatullah, 2019), h. 25. 

19Hasnur Ruslan, “Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Cerita Rakyat Vova Saggayu di 
Kabupaten Pasangkayu”, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 3, 3. (2023) h.79.  
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moral dalam sebuah karya sastra biasanya di tunjukkan dengan adanya 

sebuah prilaku dan tutur kata baik yang di perankan oleh tokohnya. 

c. Nilai Budaya  

Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai 

kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku, nilai budaya juga dapat 

memberikan amanat terkait dengan pelestarian budaya, dan amanat-amanat 

yang lainnya. 

d. Nilai Sosial  

Nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi para tokoh yang 

ada di dalam karya sastra dengan tokoh lain, lingkungan dan masyarakat 

sekitar tokoh. Nilai sosial dalam sebuah karya sastra pada umumnya juga 

memberikan penjelasan dan gambaran terkait dengan fenomena sosial, 

rekontruksi sebuah masyarakat, amanat, dan juga dikemas indah kedalam 

sebuah karya sastra.20 

4. Tujuan dan Fungsi Cerita Legenda 

Di dalam legenda terdapat 3 fungsi, yaitu sebagai berikut: 

a. Sebagai Bentuk Hiburan  

Sebagai sebuah karya sastra, yaitu sastra lisan ini memiliki fungsi 

sebagai hiburan. Sebagai bentuk hiburan, seperti yang dilakukan penutur di 

dalam kelurganya, dalam sewaktu-waktu bercerita kepada keturunanya atau 

orang lain yang datang kepadanya. Sebuah hiburan tidak hanya bersifat lucu 

saja tetapi juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang memberi pengetahuan. 

 

 

 
20Hasnur Ruslan, “Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Cerita Rakyat Vova Saggayu di 

Kabupaten Pasangkayu”, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 3, 3. (2023) h. 80-81. 
 



 

 
 

b. Sebagai Alat Pendidikan Anak-anak 

Cerita Legenda ini dapat digunakan sebagai alat pendidikan. Cerita 

legenda dijadikan media yang digunakan memberi pemahaman yang baik 

kepada anak.  

c. Alat Pemaksa dan Pengawas agar Norma-Norma Masyarakat agar Dipatuhi 

Anggota Kolektifnya 

Cerita legenda dapat digunakan sebagai alat pemaksa dan pengawas agar 

norma-norma masyarakat akan dipatuhi anggota kolektifnya. 21 

5. Manfaat dan Fungsi Cerita Rakyat  

Sebagai pengkokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam 

masyarakat.  Dalam cerita rakyat terkadang ajaran-ajaran etika moral bisa 

dipakai sebagai pedoman bagi masyarakat. Di samping itu di dalamnya juga 

terdapat larangan dan pantangan yang perlu dihindari. Cerita rakyat bagi 

warga masyarakat pendukungnya bisa menjadi tuntunan tingkah laku dalam 

pergaulan sosial.22 

C. Membentuk Moral 

1. Pengertian Moral 

Menurut Zuriah dalam Suryadin Hasdah moral adalah ukuran baik 

buruk seseorang, baik sebagai warga masyarakat, dan warga negara. 

Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak 

manusia bermoral baik dan manusiawi. Moral adalah prinsip baik buruk yang 

ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Walaupun moral itu 

berada di dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang 

 
21Yullya Kartika Ayu dkk, ‘Struktur, Fungsi, dan Nilai Budaya Legenda Orang Sibunian 

Gunung Singglang Di Pandai Sikek Tanah Datar’, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, 1.2 (2013), h. 7. 

22Khairil Akbar, “Nilai-nilai yang Terkandung dalam Cerita Skripsi (Pendidikan 
Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhamadiyah 
Mataram, 2019. h. 12. 
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berwujud aturan. Moral dan moralitas ada sedikit perbedaan, karena moral 

adalah prinsip baik buruk sedangkan moralitas merupakan kualitas 

pertimbangan baik buruk. Dengan demikian, hakekat dan makna moralitas 

bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun 

menjalankan aturan.23 

Membentuk moral diartikan sebagai suatu tindakan untuk 

mengarahkan, membimbing dan melembagakan nilai-nilai moral, mendidik, 

membina, membangun akhlak serta perilaku seorang agar orang yang 

bersangkutan terbiasa mengenal, memahami serta menghayati sifat-sifat baik 

atau aturan-aturan moral yang mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik sehingga orang tersebut bisa bersikap dan berperilaku sesaui 

dengan nilai-nilai moral.24 

Konsep perkembagan moral tersebut menjelaskan bahwa seseorang 

dapat dikatakan memiliki moral yang baik atau buruk sangat erat kaitanya 

dengan norma dan nilai yang ada dilingkungan sosialnya. Ukuran moralitas 

menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan perkembangan anak. Anak 

sejatinya adalah makhluk yang murni nilai moral tidak dibawa anak dari lahir. 

Peran lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas di luar 

keluarga menjadi pusat dari pelajaran moral anak yang akan membawa anak 

untuk melalui setiap tahap perkembangan moralnya. Tahapan-tahapan 

perkembangan moral Piaget membagi tahap perkembangan moral menjadi 

dua, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom 

(usia 4 samapi 7 tahun) yaitu tahap di mana anak memahami keadilan dan 

 

23Suryadin Hasyda, dkk, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 
2022) h. 25. 

24Ade Yoga Pradana, dkk, ‘Pembentukan Moral Siswa di MTS. SA Raudlaul Huda Al-
Islamy Sidomulyo’, Jurnal Kultur Demokrasi, 2.8 (2014), h. 8. 



 

 
 

peraturan sebagai sesuatu yang berada diluar kendali manusia sehingga tidak 

dapat diubah atau bersifat tetap hingga dalam menilai dari suatu tindakan 

hanya melihat pada konsekuensinya. moralitas otonom (usia 10 tahun ke atas) 

yaitu tahap di mana anak sadar bahwa peraturan dibuat oleh manusia 

sehingga dalam menilai sesuatu tindakan harus mempertimbangkan niat 

pelaku dan konsekuensinya. Anak usia SD antara 7 sampai 10 tahun berada 

pada masa transisi moralitas heteronom kemoralitas otonom hingga pada 

moralitas anak akan ditemukan kedua karakteristik perilaku pada kedua 

tahap tersebut.25 

2. Faktor-faktor Perkembangan Moral  

Perkembangan moral anak sekolah dasar SD/MI merupakan bagian 

penting dari proses pembentukan karakter yang kompleks pada tahap 

perkembangan manusia. Pada usia ini, anak-anak mulai memperoleh 

pemahaman tentang prinsip-prinsip moral, etika, dan perilaku yang diterima 

secara sosial. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami faktor-

faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak sekolah dasar.26 

Berikut faktor-faktor perkembangan moral anak sekolah dasar SD/MI: 

a. Lingkungan 

Faktor lingkungan yang sangat menyenangkan bagi anak, dengan 

hubungan dan bersosialisasi dengan orang lain. Akan sangat menyenangkan 

bagi anak-anak, terutama anggota keluarganya. Anak-anak akan lebih 

mengarahkan peyesuaian pribadi dan sosial anak karena mereka mendorong 

segala perkembangan. Perkembangan moral anak juga dipengaruhi oleh 

 
25Ni komang Sutriyant, Menyemai Benih Dharma Perpektif Multidisiplin, (cet; Takalar 

Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2020) h. 214. 
26RamadhanاWahyudi,اdkk.ا“KarakteristikاPerkembanganاMoralاAnakاSekolahاDasar 

(SD/MI)”,اJurnal Ilmiah Multidisplin, 1.5, (2024), h.393. 
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orang-orang sekitarnya, seperti kelurga, teman, dan guru. Tempat yang aman 

dan positif dapat membantu anak mengembangkan sifat moral yang baik. 

b. Kognitif dan Emosional  

Kemampuan kognitif dan emosional anak juga memainkan peran 

dalam perkembangan moral anak. Anak-anak perlu memahami konsep-

konsep seperti kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab agar mereka dapat 

mengembangkan perilaku moral yang baik. Selain itu, kemampuan anak untuk 

merasakan empati dan memahami pendapat orang lain juga mempengaruhi 

kemampuan mereka untuk bertindak dalam situasi moral. 

c. Metode mendidik anak yang baik 

Jika anak dibesarkan dalam keluarga yang permisif, mereka akan 

kehilangan banyak tanggung jawab, kehilangan kendali emosional, dan 

berprestasi buruk dalam kegiatan. Namun, jika anak dibesarkan dalam kelurga 

yang lebih demokratis, mereka akan mengalami penyesuain pribadi dalam 

perkembangan sosial dan moral. 

d. Beban tanggung jawab yang berlebihan  

Anak pertama biasanya diberikan tanggung jawab yang lebih besar 

oleh orang tuanya kepada adik-adiknya, yang membantu menumbuhkan 

kepercayaan dan tanggung jawab anak. Namun, jika kebiasaan ini terbentuk 

terlalu dini, anak akan sering memerintah adik-adiknya sepanjang hidupnya. 

Ini berarti jika anak terbiasa dengan tanggung jawab yang terlalu tinggi, 

mereka akan terbiasa dengan kebiasaan yang tidak baik. 

e. Keluarga di masa kanak-kanak  

Anak-anak yang tumbuh kembang dalam lingkungan keluarga dengan 

orang tua yang bercerai cenderung menjadi anak yang tidak percaya diri, 

cemas, dan kaku dimasa depan. 



 

 
 

f. Pendidikan Agama dan nilai-nilai  

Pendidikan agama dan nilai-nilai moral yang diajarkan di sekolah. Guru 

tidak hanya mengajar materi akdemik tetapi juga mengajarkan nilai-nilai 

moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Program-program seperti 

pembelajaran karakter sering digunakan di sekolah untuk memperkuat nilai-

nilai moral dalam lingkungan pendidikan. 

g. Pendidikan formal  

Perkembangan moral anak juga dipengaruhi oleh pendidik formal di 

sekolah. Guru tidak hanya mengajar materi akademik tetapi juga mengajarkan 

nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Program-program seperti 

pembelajaran karakter sering digunakan di sekolah untuk memperkuat nilai-

nilai moral dalam lingkungan pendidikan. 

h. Pengaruh media dan teknologi 

Anak-anak saat ini terpapar berbagai media dan teknologi, termasuk 

internet, permainan video, dan televisi. Mereka dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh konten yang mereka lihat atau mainkan. Orang tua dan 

pendidik harus memantau dan mengawasi apa yang dikonsumsi anak-anak.  

Ini juga penting untuk membantu mereka memahami nilai-nilai yang disajikan 

dalam media.27 

Piaget dalam Syarkawi berpendapat bahwa sifat perkembangan moral 

judgement dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 

Kedua faktor tersebut mempengaruhi perubahan struktur kognitif. Perubahan 

struktur merupakan proses bertahap, seperti tahapan dan tingkatan urutan. 

Pertimbangan moral faktor eksternal dapat berupa pengaruh orang tua dan 

 
27 RamadhanاWahyudi,اdkk.ا“KarakteristikاPerkembanganاMoralاAnakاSekolahاDasarا

(SD/MI)”,اJurnal Ilmiah Multidisplin, 1.5, (2024), h.393-394. 
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kelompok sebaya, sedangkan faktor internal bergantung pada tingkat 

perkembangan intelektual. 

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan akhlak peserta didik sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan. Anak memperoleh nilai moral dari 

lingkunganya, terutama dari orang tuanya. Anak-anak belajar mengenali nilai 

dan bertindak sesuai dengan nilai itu. Peran orang tua sangat penting dalam 

mengembangkan akhlak anak, terutama pada saat masih sangat kecil. 28 

D. Tinjauan Integritas Ilmu Pengetahuan Umum & Pengetahuan Agama 

Etika adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang persoalan baik dan 

buruk berdasarkan pikiran akal manusia. Sedangkan moral adalah suatu hal 

yang berkenaan dengan baik dan buruk dengan ukuran tradisi dan budaya 

yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Nah, adapun akhlak adalah 

bagian yang membicarakan masalah baik dan buruk dengan ukuran wahyu 

atau al-Qur’an dan hadist.29 

Etika sering diidentikkan dengan moral atau moralitas, namun meski 

sama-sama terkait dengan tindakan baik dan buruknya manusia, etika dan 

moral memiliki perbedaan pengertian. Moralitas lebih condong pada 

pengertian nilai baik dan buruk disetiap perbuatan itu sendiri, Masalah 

perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela adalah wilayah akhlak. Akhlak 

merupakan barometer yang menyebabkan seseorang mulia dalam pandangan 

Allah Swt dan manusia. Akhlak adalah sikap perilaku baik dan buruk yang 

dilakukan secara berulang-ulang dan diperankan oleh seseorang tanpa 

disengaja atau melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Akhlak yang terpuji 

dinamakan akhlak al-karimah (akhlak mahmudah), sedangkan akhlak buruk 

 
28Bambang Yuniarto, Wawasan Kebangsaan, (Yogyakarta: Group penerbitan Cv Budi 

Utama, 2021), h. 15-16. 

29Zahrotuttoyyibah, dkk, ‘Kajian Al-Qur’an Tentang Akhlak (Etika dan Moral)’, Jurnal 
Maudhui , 1. 2 (2022), h. 78. 



 

 
 

atau tercela dinamakan (akhlak mazmumah).30 Salah satu dalil mengenai 

pembentukan Etika, Moral dan Akhlak yaitu dalam QS An-nahl /16: 90. 

ِ حْسَانِ  
ْ
لِ وَا لْ

ْ
عَد

ْ
مُرُ بِا ل

ْ
 اَلله يَأ

َّ
رِ  اِن

َ
ك
ْ
مُن
ْ
آءِ وَال

َ
حْش

َ
ف
ْ
هٰى عَنِ ال

ْ
رْبٰى وَيَن

ُ
ق
ْ
آآئِ ذِى ال

َ
وَاِيْت

 
َ
رُوْن

ه
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
ه
عَل
َ
مْ ل

ُ
ك
ُ
يِ يَعِظ

بَغ ْ
ْ
 وَال

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang 
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran.31 

 Dalam surah An-Nahl Allah swt. Memerintahkan kepada umat Islam 

untuk berlaku adil dan ihsan serta memberi hak kepada kerabat, Allah swt juga 

melarang kita semua untuk berlaku keji, mungkar dan permusuhan. Di dalam 

ayat ini Allah berfirman sambil mengkukuhkan dan menunjuk langsung diri-

Nya bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan secara terus-menerus kepada 

hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap ucapan dan tindakan walau 

terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan.32 

Menurut Qurais Shihab, sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku 

adil. Bertauhid atau berlaku adil dengan sesungguhnya (dan berbuat 

kebaikan) menunaikan fardu-fardu, atau hendaknya kamu menyembah Allah 

seolah-olah kamu melihat-Nya sebagaimana yang telah dijanjikan oleh hadist 

(memberi) bantuan (kepada kaum kerabat) famili; mereka disebutkan secara 

khusus di sini, sebagaimana pertanda, bahwa mereka harus dipentingkan 

terlebih dahulu (dan Allah melarang dari perbuatan keji) yakni zina 

(kemugkaran) menurut hukum syariat, yakni berupa perbuatan kekafiran dan 

 

30Sitti Aminah, ‘Kajian Al-Qur’an tentang Akhlak (Etika dan Moral)’, Jurnal Maudhui 
1.2 (2022), h. 79. 

31Al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an & Terjemahannya, 2019. 
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kemaksiatan (dan permusuhan) menganiaya orang lain.33 Di dalam kitab Al- 

Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang 

telah mengatakan, bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah an-Nahl, adalah ayat 

yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan dan menjauhi 

keburukan di dalam Alquran. 

Pandangan Al-Ghazali tentang moral dapat dilacak dari konsepnya 

tentang khulk. Al-Ghazali mendefinisikan kata khuluk (moral) sebagai suatu 

keadaan atau bentuk jiwa yang menjadi sumber timbulnya perbuatan-

perbuatan yang mudah tanpa melalui pemikiran dan usaha.34 Pendidikan 

moral sangat penting bagi manusia, khususnya bagi peserta didik dikalangan 

sekolah dasar karena melalui pendidikan, perkembangan moral diharapkan 

mampu berjalan dengan baik, serasi dan sesuai dengan norma demi harta dan 

martabat manusia itu sendiri. Salah satu dalil mengenai pembentukan moral 

yaitu dalam QS Al- Baqarah/2:10.  

ِ ا ِ
هِم ا ف  ب  ِ

و 
ُ
ل
ُ
رَض ا ق زَا  نم 

َ
مُا ف

ُ
ه
َ
اُ د

ٰ
ا اللّ

ً
هُم ا  ۚمَرَض

َ
ا وَل

َ
ا عَذ م ا ب  لِي 

َ
مَا  نا ِ

ا ب 
َ
ا ك و 

ُ
ن  

ا
َ
ن ذِبُو 

ْ
 يَك

Terjemahnya:  

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu: 
dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.35 

Dalam tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab Menjelaskan (dalam hati 

mereka ada penyakit) berupa keragu-raguan dan kemunafikan yang 

menyebabkan sakit atau lemahnya hati mereka. (Lalu ditambah Allah penyakit 

mereka) dengan menurunkan Al-Qur’an yang mereka ingkari itu. (Dan bagi 

 

33 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keseharian Al-Qur’an, 
Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 243. 

34Ahmad Sahar, ‘Pandangan Al-Ghazali tentang Pendidikan Moral’, Jurnal An-Nur, IV.2 
(2012), h. 19. 

35Al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2019. 

 



 

 
 

mereka siksa yang pedih) yang menyakitkan (disebabkan kedustaan mereka.) 

Yukadzibuuna dibaca pakai tasydid, artinya amat mendustakan, yakni 

terdapat Nabi Allah dan tanpa tasydid ‘yakdzibuuna’ yang berarti berdusta, 

yakni dengan mengakui beriman padahal tidak. 

Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa: yang di maksud dengan 

penyakit di sini adalah kerusakan akidah mereka baik itu disebabkan oleh 

keraguan, kemunafikan, atau keingkaran. Yakni dengan bertambahnya 

kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa bertambah kepada Rasulullah baik 

itu kenikmatan duniawiyah maupun diniyyah maka bertambah pula penyakit 

mereka, merekapun dihukum dengan bertambahnya keraguan, kekecewaan, 

dan kenifakan. Yakni azab yang menyakitkan sebab pengakuan mereka 

beriman padahal mereka tidak beriman.36 

 Uraian di atas dapat diketahui bahwa penyakit hati datang dengan 

keragu-raguan dan kemunafikan meyebabkan sakit hati, yakni dengan 

bertambahnya kenikmatan-kenikmatan duniawiyah maupun diniyyah maka 

bertambah pula penyakit mereka. Merekapun dihukum dengan bertambahnya 

keraguan dan kekecewaan yakni azab yang meyakitkan karena disebabkan 

pengakuan beriman padahal tidak beriman.  

Menurut Ibnu Maskawaih akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui 

pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Keadaan ini terbagi dua, ada yang 

berasal dari tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang 

berulang-ulang. Boleh jadi, pada mulanya tindakan itu melalui pikiran dan 

pertimbangan, kemudian dilakukan terus-menerus, maka jadilah suatu bakat 

 
36Fauzi Fathur Rozi, Syaiful Arif, ”Konsep Shifa’ dalam Al-Qur’an (Perspekttif M. 

Quraish Shibab dalam Tafsir Al-Misbah)”, Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan, 3.1. (2023)h. 2. 
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dan akhlak.37 Ahmad Amin menambahkan bahwa akhlak sebagai manifestasi 

dari menangnya keinginanya dari beberapa keinginan manusia secara 

berlangsung dan berlaku dengan terus-menerus. Salah satu dalil mengenai 

pembentukan Akhlak yaitu dalam QS. Ali-Imran/3:159. 

بِمَا
َ
مَة ا ف

ناَ رَح  اِ مِّ
ٰ

ا اللّ
َ
ت
 
هُم ا لِن

َ
و ا  ۚل

َ
ا وَل

َ
ت
 
ن
ُ
ا ك

ًّ
ظ
َ
ا ف

َ
ظ لِي 

َ
بِا غ

ْ
ل
َ
ق
ْ
ا ال

َ
ا ل و 

ُّ
ض
َ
ف
 
ن  

ا مِن ا
َ
لِك ا  ۖحَو 

َ
فُا ف هُم ا ع 

 
ا وَا عَن فِر 

 
غ
َ
ت هُم ا س 

َ
م ا ل

ُ
ه اوِر 

َ
ا وَش ِ

ا ف 
َ  
راِ ال ااِ  ۚم 

َ
ا ف

َ
ا ذ

َ
ت ل ا عَزَم 

َّ
وَك
َ
ت
َ
ف  

ا
َ

اِ عَل
ٰ

ا  ۗاللّ
 
اَ اِن

ٰ
ا اللّ لِي   َا يُحِبُّ

ِّ
وَك
َ
مُت
ْ
ال  

Terjemahnya:  

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan 
bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian, apabila 
engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 
Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.38 

Dalam Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah 

pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil 

Haram), Maka disebabkan oleh rahmat yang besar dari Allah-lah akhlak kamu 

wahai Nabi menjadi lunak kepada sahabat sahabatmu. Seandainya engkau 

menunjukkan sikap kasar dalam ucapan dan tindakanmu, serta mempunyai 

hati yang keras, niscaya mereka akan pergi meninggalkanmu. Oleh karena itu 

maafkanlah kekurangan mereka dalam bersikap kepadamu. Mohonkanlah 

ampunan untuk mereka dan Allah. Bermusyawarahlah dengan mereka untuk 

membahas masalah-masalah yang perlu dimusyawarahkan. Kemudian apabila 

kamu sudah bertekad melakukan sebuah keputusan setelah bermusyawarah, 

maka kerjakanlah dan berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

 
37Akilah Mahmud, ‘Akhlak Islam Menurut Ibnu Miskawaih’, Jurnal Ilmu Aqidah, 6. 1 

(2020, h.1. 

38Al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2019 
 

 



 

 
 

menyukai orang-orang yang berserah diri kepada-Nya, dan Dia memberikan 

bimbingan serta dukungan-Nya kepada mereka.39 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual pada dasarnya merupakan arahan penalaran 

untuk dapat sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang 

dirumuskan. Adapun kerangka Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

Banyaknya permasalahan moral yang dilakukan oleh pelajar khusunya 

pada tingkat SD, sangat membuat kekhawatiran bagi masa yang akan datang. 

Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal negatif yang sekarang ini mudah 

sekali mempengaruhi perilaku sifat, watak dan karakter mereka menjadi 

negatif. 

Dalam membentuk moral peserta didik terdapat proses yang dilakukan 

oleh guru. Proses tersebutlah yang akan menentukan berhasil atau tidak 

membentuk moral peserta didik. Sehingga nantinya, output peserta didik 

tersebut bukan hanya ditinjau dari segi pengetahuan atau knowledge saja, 

tetapi juga mempunyai suatu karakter yang tangguh yaitu integritas moral. 

Terbentuknya moral pada peserta didk, selain tergantung pada peran guru 

juga tergantung dari faktor-faktor dari luar. Faktor-faktor yang mungkin 

terjadi adalah pengaruh dari lingkungan pergaulan, tayangan-tayangan di 

media, niat dari dalam hati masing-masing individu dan lain sebagainya. 

 Oleh karena itu, akan dikaji bagaimana peran guru dalam membentuk 

moral peserta didik. serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

terbentuknya moral peserta didik dari penjelasan kerangka konseptual 

 
39 Zahrotuttoyyibah ddk, “Kajian Al-Qur’an Tentang Akhlak (Etika dan Moral)”, 

Jurnal Maudhui II, 2.2 (2020) h. 6. 
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tersebut, dapat disederhanakan dalam gambar kerangka konseptual sebagai 

berikut. 
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Cerita 

Legenda dan 

Dongeng 

Pembentukan Moral 

• menghargai perasaan 

orang lain 

• Mengambil tanggung 

jawab atas tindakan, 

• mengakuai kesalahan 

dan meminta maaf 

• Menghargai 

kejujuran 
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Peserta didik kelas IV 

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Peneltian  

Etika secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Ethos dan 

Etikos”. Yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan. Ethikos berarti susila, 

keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika mencakup analisis 

dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.  

Menurut Martono dalam Suntama Putra, etika penelitian adalah 

standar tata perilaku peneliti sama melakukan penelitian. Etika penelitian 

mengatur berbagai hal yang harus menjadi pedoman perilaku peneliti sejak 

menyusun desain penelitian, mengumpulkan data di lapangan. Adapun etika 

seorang peneliti antara lain meliputi: 

1. Kelujuran, dalam pengumpulan referensi, pengumpulan data, 

pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil, dan 

sebagainya. 

2. Objektivitas dan integritas dalam meminimalisasi kesalahan dalam 

melakukan analisis penelitian, menjaga konsistensi pikiran dan 

perbuatan dalam proses penelitian, memiliki objektivitas baik dalam 

karakteristik maupun prosedurnya. 

3. Ketepatan dan tanggung jawab sosial, terhadap, teknis instrumen 

pengumpulan dalam mencegah atau mengurangi kerugian sosial melalui 

penelitian Pendidikan publik dan advokasi. 

4. Ketepatan dan tanggung jawab sosial, terhadap, teknis instrumen 

pengumpulan dalam mencegah atau mengurangi kerugian sosial melalui 

penelitian Pendidikan public dan advokasi. 
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5. Kompetensi dan legalitas, bahwa penelitian harus dilakukan oleh orang 

yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang 

keilmuannya, memahami dan mematuhi peraturan institusional dan 

kebijakan pemerintah yang terkait dengan penellitian. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

yaitu mendeskripsikan suatu peristiwa atau objek yang menjadi fokus 

penelitian. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling 

dasar. Ditunjukan untuk mendeskripsikan atau menggambarakan fenomena 

fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah, maupun yang 

bersifat rekayasa manusia. Penelitian deskriptif mengkaji bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan dengan 

fenomena yang lain.1 

Penelitian yang bersifat deskriptif berusaha mendeskripsikan, 

menganalisis, dan menginterpresetasi, data yang terkumpul dalam proses, 

penelitian. Menurut Ibnu Hajar, penelitian deskriptif memusatkan 

perhatiannya terhadap fenomena yang terjadi saat ini. Penelitian yang bersifat 

deskriptif ini berusaha untuk membuat deskriptif fenomena yang diselidiki 

dengan cara melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karakteristik 

fenomena tersebut secara faktual dan cermat.2 

 

 

 

 
1 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, hal. 60 

2Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 1996) h. 274. 



 

 
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Inpres Tamangapa Kota Makassar. Jalan 

Tamangapa Raya, No. 243, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota 

Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan pedagogik. Karena pendekatan ini mengkaji 

masalah dalam bidang pengajaran termasuk di dalamnya pemanfaatan bahan 

ajar dalam hal ini khususnya cerita legenda guna untuk membentuk moral 

peserta didik. Hal ini sangat relevan dengan judul penelitian ini. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan 

datanya maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon 

atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis 

maupun lisan.3 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang di 

maksud dengan sumber data adalah dari mana penulis akan mendapatkan 

informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penulisan. Adapun sumber 

data dalam penulisan ini adalah: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan 

atau tempat penulis yang ingin diteliti. Sedangkan sumber utama dalam 

penulis kualitatif ialah kata-kata dan tindakan atau perilaku. Kata-kata dan 

tindakan merupakan sumber data yang diperoleh di lapangan dengan cara 

 
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2014), h. 172. 
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mengamati dan mewawancarai. Penulis menggunakan data ini untuk 

mendapatakan informasi langsung tentang pemanfaatan bahan ajar  berbasis 

cerita legenda untuk membentuk moral peserta didik kelas IV SD Inpres 

Tamangapa Kota Makassar. Dalam hal ini yang akan menjadi sumber data 

primer adalah guru wali kelas IV SD Inpres Tamangapa Kota Makassar.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang berfungsi 

melengkapi data-data yang diperlukan oleh sumber data primer, yaitu dapat 

berupa buku-buku, serta dokumen resmi dari instansi (sekolah). Penulis akan 

menggunakan data sekunder ini untuk memeperkuat pertemuan dan 

melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung 

dengan guru wali kelas dan peserta didik SD Inpres Tamangapa Kota 

Makassar. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Adapun dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara 

sebagai berikut.  

1. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi 

hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa 

penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.  Hasil observasi berupa 

aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu dan 

perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran 

riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian4 

 
4Sitti Mania, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, h.187-188. 



 

 
 

2. Wawancara 

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas 

sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada 

seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam 

jawaban-jawabannya sendiri. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam 

pertemuan tatap muka secara individual.5 Wawancara ialah suatu proses 

komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya 

jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.6 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subyek penelitian.7 Selain melalui wawancara dan 

observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam 

bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal 

kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk 

menggali informasi yang terjadi dimasa silam.8 

 
5Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 216. 

6Sitti Mania, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 184. 

7Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
Offiset, 2011), h. 70. 

8Sitti Mania, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 189. 
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E. Insrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat untuk memperoleh data atau 

informasi dari obyek penelitian. Jenis-jenis instrumen penelitian yang akan 

digunakan oleh peneliti sebagai berikut:  

1. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi dalam penelitian ini adalah alat yang dibuat 

sebagai panduan untuk mengamati objek penelitian di lapangan, yakni untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan pemanfaatan bahan ajar Bahasa 

Indonesia berbasis cerita legenda dan dongeng untuk membentuk moral 

peserta didik kelas IV SD Inpres Tamangapa Kota Makassar. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yaitu alat yang dibuat dalam mengumpulkan data 

dengan melakukan wawancara kepada responden yang berisi daftar 

pertanyaan sebagai panduan yang dibuat sebelum turun ke lapangan 

penelitian. Pedoman wawancara ini disusun guna menjadi pedoman peneliti 

dalam melakukan wawancara terhadap guru, dan peserta didik untuk 

mengetahui pemanfaatan bahan ajar Bahasa Indonesia berbasis cerita legenda 

dan dongeng untuk membentuk moral peserta didik kelas IV SD Inpres 

Tamangapa Kota Makassar. Pedoman wawancara perlu disusun supaya proses 

wawancara tetap fokus pada masalah yang diteliti. 

3. Pedoman Dokumentasi 

Pedoman dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dokumen 

tentang profil sekolah, data jumlah pendidik, data jumlah peserta didik di SD 

Inpres Tamangapa Kota Makassar. Termasuk di dalamnya berupa data-data 

kelas yang diteliti, serta foto-foto yang diambil peneliti pada saat proses 



 

 
 

pembelajaran berlangsung. Alat dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: tape record, handphone, dan alat tulis. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

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

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.9 

Analisis penelitian data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis 

terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, 

sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Adapun aktivitas dalam analisis data sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data atau data reducation yaitu data yang diperoleh dari 

lapangan yang banyak dan kompleks maka perlu dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting dan membuang hal yang 

dianggap kurang penting. Jadi, peneliti memfokuskan penelitian dan 

membuang hal-hal yang dianggap kurang penting. Hal ini bertujuan masalah 

penelitian tidak meluas dan agar tujuan penelitian yang diinginkan dapat 

tercapai. 

 
9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung, Alfabeta, 2016), h. 335. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data atau data display yaitu data yang sudah direduksi 

disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data akan mudah dipahami sehingga 

memudahkan rencana kerja selanjutnya. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan yaitu data yang sudah disajikan dianalisis secara 

kesimpulan dikemukakan dalam bentuk naratif sebagai jawaban dari rumusan 

masalah yang telah dirumuskan. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.10 

Berikut ini beberapa teknik pengujian keabsahan data, antara lain: 

1. Triangulasi 

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data 

untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan 

kredibel.11 Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji 

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data. Menggunakan teknik 

triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperolehkan lebih 

 
10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung, Alfabeta, 2016), h. 270. 

11Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitaif, kualitatif dan Penelitian Gabungan 
(Jakarta: Kencana, 2017), h. 395. 



 

 
 

konsisten dan akan lebih meningkatkan kekuatan data dibandingkan dengan 

menggunakan satu pendekatan saja.12 

a. Triangulasi Sumber  

Penggunaan sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan 

dengan mencari sumber (informan) yang lebih banyak dan berbeda dalam 

informasi yang sama. 

b. Triangulasi Teknik 

Penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda dapat diartikan 

bahwa kalau tahap pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang 

suatu objek, maka berikutnya gunakan lagi metode yang lain seperti 

wawancara dan dokumentasi. Jika dengan teknik pengumpulan data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut 

kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar. 

c. Triangulasi Waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada 

saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga 

lebih kredibel. 

2. Memperpanjang Waktu Pengamatan 

Jika data yang dikumpulkan penulis belum meyakinkan, belum dapat 

dipercaya, maka penulis perlu memperpanjang waktu tinggal di lapangan dan 

terus melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan 

sambil mengkaji ulang dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan.

 
12Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 195. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. pembentukan Moral Peserta Didik Melalui Pemanfaatan Bahan 

Ajar Berbasis Cerita Legenda di Kelas IV SD Inpres Tamangapa 

Kota Makassar  

Guru memiliki peran penting dalam membentuk moral peserta didik, 

yaitu sebagai otoritas moral di kelas, pemandu, fasilitator, dan inspirator. Guru 

dapat menanamkan nilai-nilai moral pada peserta didik. Guru juga dapat 

menciptakan kondisi moral yang baik di lingkungan sekolah agar peserta didik 

dapat mematuhi peraturan di kelas. Guru juga memberikan penyuluhan dan 

pembinaan bagi peserta didik yang meliputi mental, watak, kepribadian, dan 

jasmani dan rohani. 

Salah satu tujuan penerapan metode cerita legenda adalah untuk 

menanamkan nilai-nilai moral dan kearifan lokal kepada peserta didik. Melalui 

cerita legenda, peserta didik dapat belajar tentang sifat-sifat baik, seperti 

kejujuran, keberanian, kepedulian, dan saling menghargai. Serta memahami 

konsekuensinya dari perbuatan buruk. Selain itu, cerita legenda juga 

membantu mengenalkan budaya dan tradisi daerah kepada generasi muda, 

sehingga mereka menghargai warisan budaya yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil penelitian, di SD Inpres Tamangapa Kota Makassar, 

pembentukan moral peserta didik di kelas IV dilakukan dengan memanfaatkan 

laptop yang berisi video legenda Batu Menagis, hal ini dapat mempengaruhi 

moral peserta didik yakni dari sikap mereka yang cenderung mengejek teman, 

makan di kelas saat pembelajaran berlangsung, memukul teman meskipun 

melakukan kesalahan, tidak mendengarkan guru, serta sering keluar kelas saat 



 

 
 

pelajaran. Menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap seperti tidak 

menunjukkan sikap seperti sebelumnya. Hal ini sesuai hasil wawancara 

sebagai berikut menggunakan metode cerita legenda dalam proses 

pembelajaran. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

kelas IV. 

Ya, Terdapat perubahan pada moral peserta didik, meskipun tidak 
semunya. Masih ada beberapa peserta didik, terutama laki-laki, yang 
melakukan perbuatan tidak baik, namun intensitasnya sudah 
berkurang. Peserta didik yang sebelumnya sering membuat keributan 
di kelas kini lebih tenang dan sopan. Mereka yang dulu sering keluar 
masuk saat pelajaran sudah tidak melakukanya lagi, dan yang suka 
mengejek teman sudah berhenti. Alhamdulillah, sebagaian besar 
peserta didik menunjukan perubahan positif dalam pembentukan 
moral mereka. 

Selain itu didukung juga dengan hasil wawancara dengan peserta didik 

yang menyatakan adanya perubahan dari segi moral yaitu sebagai berikut: 

Saya bertekad untuk tidak mengejek teman dan tidak berbicara saat 
proses pembelajaran. Saya berjanji untuk berubah.1 
 
Saya berusaha untuk tidak lagi berbicara saat pelajaran dan akan 
berusaha memperhatikan guru dengan baik. 
 
Saya akan berusaha untuk tidak keluar masuk kelas, selalu 
mendengarkan guru saat pelajaran berlangsung, serta tidak lagi 
mengejek atau memukul teman ketika melakukan perbuatan salah. 
 
Perasaan saya senang dan bahagia karena saya tidak bosan 
mendengarkan cerita dari ibu. 
Kadang-kadang ibu juga memberikan nasihat tentang pentingnya tidak 
durhaka kepada orang tua dan tidak boleh mengejek teman. Saya 
senang mendengarkan cerita.2 
 

 

1 Zulaika Asheera Amir, peserta Didik di SD Inpres Tamangapa Kota Makassar. 
Wawancara pada tanggal 23 September 2024. 
 

2 Umar Bin Said, Peserta Didik Kelas IV SD Inpres Tamangapa Kota Makassar. 
Wawancara Ruang Kelas, 23 September 2024. 
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Berdasarkan hasil wawancara, peneliti meyimpulkan bahwa 

pembentukan moral peserta didik di SD Inpres Tamangapa Kota Makassar, 

melalui pemanfaatan bahan ajar berbasis cerita legenda menunjukkan 

perubahan positif. Perubahan ini terjadi kerena peserta didik merasa 

tersentuh dan tidak ingin meniru perilaku buruk dalam cerita legenda Batu 

Menangis terutama ketika menyadari konsekuensi buruk seperti kehilangan 

teman. Peserta didik terdorong untuk berubah setelah menonton video yang 

disampaikan oleh pendidik.  

Selain itu dari pengamatan peneliti perubahan moral peserta didik 

terlihat pada saat proses belajar mengajar berlangsung terjadi ke salah 

pahaman antara peserta didik yang sering mengejek temannya. Namun ketika 

ditegur dan diingatkan kembali tentang video yang sudah ditonton peserta 

didik tersebut menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada temanya 

meskipun masih terkesan bercanda. Selain itu perubahan tersebut terlihat 

juga ketika guru mengingatkan kepada peserta didik untuk tidak ribut saat 

proses pembelajaran berlangsung peserta didik tersebut langsung 

memberikan respon yang baik. 

Pendapat ini sejalan dengan pandangan pendapat dari Ouska dan 

Whellan moral adalah prinsip baik, buruk yang melekat dalam diri 

individu/seseorang. Dengan demikian, hakekat dan makna moralitas bisa 

dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun 

menjalankan aturan.3 Hal ini juga sejalan dengan pendapat dalam bukunya 

Heri Gunawan yang menyatakan bahwa islam menyadari sifat alamiah 

manusia untuk menyenangi cerita, dan menyadari pengaruhnya sangat besar 

 

3Rizki Ananda, ‘Implementasi Nilai-nilai Moral dan Agama pada Anak Usia Dini’, 
Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1.1, 2017, h. 21. 



 

 
 

terhadap perasaan. Oleh karna itu, Islam menyuguhkan cerita legenda untuk 

dijadikan salah satu metode dalam proses pendidikan.4  

2. Faktor Penghambat dalam Pemanfaatan Bahan Ajar Berbasis 

Cerita Legenda  

Faktor penghambat merujuk pada hal-hal yang menghalangi atau 

menghambat suatu atau kemajuan. Dalam konteks pembentukan moral, faktor 

penghambat mengacu pada segala sesuatu yang menghalangi atau 

mempersulit proses pembentukan moral yang kuat dan kokoh pada peserta 

didik. Faktor yang menjadi penghambat dalam pemanfaatan bahan ajar 

berbasis cerita legenda yaitu keterbatasan konsentrasi peserta didik 

sebagaimana peserta didik mungkin sulit untuk tetap fokus mendengarkan 

cerita, terutama jika durasi cerita terlalu panjang atau gaya penyampian 

kurang menarik. 

Pembentukan moral bagi peserta didik kelas IV sangat penting 

dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman 

yang semakin canggih serta pengaruh teknologi yang kian meluas, terutama 

pada peserta didik yang masih memiliki pemikiran yang belum stabil. 

Pembentukan moral menjadi prioritas utama dalam pendidikan, karena 

peserta didik kelas IV diharpkan menjadi generasi penerus bangsa yang 

berakhlak Islami. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, secara umum moral peserta 

didik kelas IV di SD Inpres Tamangapa, Kota Makassar, sudah baik. Mereka 

ramah, sopan dan memiliki inisiatif, seperti ketua kelas yang memimpin doa 

tanpa diperintah oleh guru. Namun, pembentukan moral masih diperlukan 

karena ada sebagian peserta didik yang belum disiplin, tidak saling 

 

4 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2014) h, 262. 
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menghargai, makan di kelas saat pembelajaran, memukul teman, ketika terjadi 

kesalahan, tidak mendengarkan guru, sering keluar saat pelajaran, dan saling 

mengejek teman. Hasil penelitian ini diperkuat oleh wawancara dengan Ibu 

Andi Dana, wali kelas IV. 

Secara umum, moral peserta didik kelas IV bervariasi; ada yang baik, 
namun ada juga yang buruk. Beberapa peserta didik tidak 
mendengarkan guru saat mengajar, meskipun setelah sudah di tegur 
hanya diam sebentar lalu ribut kembali. Ada yang makan di kelas, 
datang terlambat saat pembelajaran sudah dimulai, mengejek teman 
ketika terjadi kesalahan.5  

Jadi dapat di simpulkan bahwa kurang maksimal jika pemafaatan 

media ini dilakukan hanya pada saat penelitian saja. Oleh karena itu perlu 

adanya kerjasama dengan pendidik untuk menerapkan media ini sebagai 

pertimbangan dalam pembentukan moral peserta didik sehingga  dapat 

memaksimalkan terbentuknya moral peserta didik karena dengan 

menerapkan secara berulang-ulang maka akan mudah tersimpan di memori  

peserta didik sehingga menjadi karakter. 

Hal tersebut didukung oleh Penelitian terdahulu yang relevan oleh 

Wiwi Puji Amelia, dengan judul jurnal “Pemanfaatan Nilai Peduli Sosial Cerita 

Rakyat Di Kabupaten Purbalingga Sebagai Pengembangan Pendidikan 

Karakter Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia”. Menunjukkan bahwa nilai-

nilai peduli sosial yang terkandung dalam cerita rakyat kabupaten purbalingga 

dapat menjadi pendukung pembentukan karakter siswa sekolah yang 

direalisasikan melalui kegiatan sehari-hari dengan mempraktekkan secara 

terus menerus sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia. Relevensasi cerita rakyat 

sebagai pengembangan karkter siswa dapat digunakan untuk menanamkan 

kepribadian kepada siswa melalui nilai-nilai yang terkandung dalam cerita 

 

5Andi Ramadhana, Guru Wali Kelas IV SD Inpres Tamangapa Kota Makassar, 
Wawancara Ruangan Perpustkaan, 25 September 2024. 



 

 
 

rakyat.6 Jadi pemanfaatan bahan ajar cerita legenda yang dilakukan akan 

membantu terbentuknya moral peserta didik. 

B. Pembahasan 

1. Pembentukan Moral Peserta Didik Melalui Pemanfaatan Bahan Ajar 

Berbasis Cerita Legenda di Kelas IV SD Inpres Tamangapa Kota 

Makassar 

Sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan di SD Inpres 

Tamangapa Kota Makassar, bahwa bahan ajar merupakan sumber meteri 

penting bagi guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Tanpa bahan ajar, tampaknya guru akan mengalami kesulitan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Pemanfaatan bahan ajar juga dapat 

mempermudah proses pelajaran sehingga suasana pembelajaran bisa berjalan 

dengan kondusif. Hal ini sesuai denga teori Kamaruddin yang menyatakan 

bahwa bahan ajar bukan sekedar alat bagi guru untuk mengajar peserta didik. 

Namun, yang lebih penting ialah bahan sebagian sumber yang digunakan 

peserta didik untuk belajar.7 

Pemanfaatan bahan ajar berbasis cerita legenda untuk membentuk 

moral peserta didik dilakukan dengan menampilkan video cerita legenda Batu 

Menangis kepada peserta didik sehingga mempengaruhi moral peserta didik 

hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran dalam kelas. Selama 

melaksanakan pembelajaran, guru menggunakan metode cerita legenda, guru 

juga menggunakan kolaborasi metode diskusi dan tanya jawab. Setelah itu 

diadakan pengevaluasian untuk mengukur atau mencari informasi apakah 

 
6 Wiwit Puji Amalia, dkk. “Pemanfaatan Nilai Peduli Sosial Cerita Rakyat Di Kabupaten 

Purbalingga Sebagai Pengembangan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Bahasa 
Indonesia”, Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 6,2. (2018) h. 211-212. 

7Siti Aisyah, dkk. ‘Bahan Ajar Sebagai Bagian dalam Kajian Problematika 
Pembelajaran Bahasa Indonesia’, Jurnal Salaka, 2.1 (2020) h. 63. 
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pemanfaatan bahan ajar berbasis cerita legenda dapat membentuk moral 

peserta didik. 

a. Persiapan  

Pada proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya berinteraksi 

dengan pendidik sebagai sumber utama, tetapi dengan semua sumber belajar 

yang dapat digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bahan ajar yang 

sering digunakan dalam proses pembelajaran adalah cerita legenda Batu 

Menangis peneliti menggunakan video cerita legenda Batu Menangis yang 

ditampilkan melalui laptop sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran di 

kelas saat melakukan penelitian di sekolah. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

guru mempersiapkan modul ajar, materi, serta kesiapan peserta didik, dan 

pertanyaan sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam pelaksanaanya di kelas, penerapan metode cerita legenda 

dilakukan dalam tiga tahapan: kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. 

Berdasarkan hasil observasi di kelas IV SD Inpres Tamangapa Kota Makassar, 

kegiatan awal yang dilakukan guru meliputi membaca doa sebelum pelajaran 

dimulai, memeriksa pertanyaan terkait materi sebelumnya.  Setelah kegiatan 

pembuka, guru menyampaikan materi yang akan dibahas, kemudian 

menceritakan cerita legenda Batu menangis melalui tayangan video.  

Cerita legenda Batu Menangis dapat digunakan sebagai alat yang efektif 

untuk membentuk moral peserta didik, terutama dalam konteks perilaku yang 

kurang menghargai orang lain seperti orang tua, teman dan guru. Cerita 

legenda Batu menangis ini terjadi di sebuah desa terpencil,  di sana hidup 

seorang ibu dan anak perempuanya yang cantik. Sayangnya, memiliki paras 

yang olok, anak perempuan ini sangat sombong dan angkuh.  Sering mengejek 



 

 
 

teman-temanya yang dianggap lebih miskin dan tak seindah dirinya. Anak ini 

juga tidak pernah mendengarkan nasihat ibunya. Setiap kali ibunya 

memberikan arahan, ia justru mengabaikan dan bahkan keluar tanpa izin, tak 

peduli dengan kata-kata ibunya. Di sekolah, anak ini sering makan dikelas saat 

guru mengajar, mengejek teman-teman yang melakukan kesalahan, dan 

bahkan tidak sungkan untuk memukul jiwa ia merasa tersinggung. Ketika 

gurunya menegur, anak itu malah menutup telinga dan terus mengabaikan 

guru, sambil bercanda dengan temanya, tidak jarang peserta didik keluar 

masuk kelas tanpa memperhatikan pelajaran. 

Suatu hari, sang ibu mengajak anaknya ke pasar. Mereka berjalan kaki 

cukup jauh, dan sang ibu sudah merasa lelah. Ketika sampai di pasar, ibu 

meminta anaknya agar berjalan lebih pelan dan menemani dirinya. Namun, 

anak itu justru marah dan dengan kasar menyuruh ibunya untuk tidak 

berbicara padanya. Anak itu tidak ingin orang-orang tahu bahwa ia adalah 

anak dari seorang wanita tua yang sederhana. Dengan nada mengejek, ia 

berkata. “ibu, jangan dekat-dekat aku. Aku malu punya ibu sepertimu” ibu itu 

sangat sedih, hatinya hancur mendengar kata-kata kasar dari anaknya sendiri. 

Namun, hanya diam dan tetap berjalan. Sampai suatu ketika, dalam 

keputusasaan, sang ibu berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberi pelajaran 

atas perilakunya yang buruk. Seketika, langit menjadi gelap, angin bertiup 

kencang, dan anak itu berubah menjadi batu. Sebelum menjadi batu 

sepenuhnya, anak itu menyesal dan menagis, tetapi sudah terlambat, menyesal 

dan menangis, tetapi sudah terlambat. Ia berubah menjadi batu dengan air 

mata yang terus mengalir. Batu itu dikenal sebagai batu menagis, sebuah 

peringatan bagi semua orang tentang akibat dari sikap durhaka, sombong, dan 

tidak menghargai orang lain. 
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Setelah peserta didik selesai menonton video cerita legenda tersebut, 

guru bertanya kepada mereka mengenai pesan moral yang dapat diambil dari 

cerita Batu Menagis. Setelah peserta didik menjawab, guru menjelaskan pesan 

moralnya, yaitu pentingnya menghargai perasaan orang lain, bertanggung 

jawab atas tindakan, mengakuai kesalahan dan meminta maaf, dan 

menghargai kejujuran. 

Dalam cerita ini, anak yang tidak menghormati orang tuanya dan 

bersikap durhaka akhirnya mendapat hukuman dengan berubah menjadi 

batu. Pesan utama dari legenda ini adalah pentingnya berbakti kepada orang 

tua serta menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun 

orang lain. Guru memberikan contoh perilaku yang tidak menghargai dalam 

kehidupan sehari-hari seperti mengejek teman menunjukan sikap yang tidak 

menghargai orang lain, sama seperti tokoh dalam legenda yang tidak 

menghargai ibunya. Dalam kehidupan nyata, perilaku ini dapat menyakiti 

perasaan teman dan merusak hubungan sosial di kelas. Makan di kelas saat 

pembelajaran berlangsung hal ini menunjukkan kurangnya penghargaan 

terhadap guru dan proses pembelajaran. Ini mencerminkan perilaku tidak 

menghormati orang lain, seperti anak yang durhaka dalam cerita Batu 

Menagis. Memukul teman saat melakukan kesalahan tindakan ini adalah 

bentuk kekerasan fisik yang mengidentifikasikan kurangnya empati dan 

penghargaan terhadap orang lain. Ini mirip dengan karakter anak dalam 

legenda yang tidak menunjukan rasa hormat dan kasih sayang. 

Tidak mendengarkan guru yang berbicara di depan kelas, sikap ini 

mencerminkan ketidakpedulian terhadap nasihat atau instruksi dari orang 

yang lebih tua atau lebih berpengalaman, seperti yang ditunjukan oleh anak 

durhaka dalam cerita. Sering keluar masuk kelas saat proses pembelajaran, ini 



 

 
 

menunjukan perilaku ketidakdisiplinan dan ketidakpedulian terhadap aturan. 

Sama seperti anak dalam cerita yang tidak mendengarkan ibunya, keluar 

masuk kelas tanpa izin menunjukan sikap yang tidak menghormati guru dan 

proses pembelajaran. Melalui cerita ini, peserta didik diharapkan bisa 

memahami bahwa perilaku negatif seperti mengejek, tidak mendengarkan 

guru, memukul teman, dan tidak disiplin akan mendatangkan akibat buruk. 

Mereka harus belajar menghargai orang lain, terutama guru, dan orang tua.  

 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa metode 

penyampaian materi pembentukan moral melalui cerita legenda Batu 

Menangis sangat bermanfaat. Dalam peningkatan nilai moral peserta didik. 

Cerita legenda batu menangis dianggap mampu menggambarkan nilai-nilai 

moral seperti rasa hormat, kepatuhan, dan empati. Melalui cerita ini, peserta 

didik dapat memahami pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari dan belajar dari kesalahan moral dalam cerita. Selain itu, 

penyampaian materi melalui cerita juga membuat suasana pembelajaran lebih 

menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak, sehingga mereka lebih terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran.  

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Hasniati dalam jurnal berjudul Implemantasi Metode Cerita Islami Dalam 

Menanamkan Nilai Moral Kepada Peserta Didik, menyatakan bahwa metode 

mendidik anak melalui cerita akan memberikan kesempatan bagi anak untuk 

berpikir, merasakan, merenungi, cerita tersebut. Adanya metode kisah sangat 

berperan penting dalam mendidik pribadi anak, utamanya di usia belasan di 

mana usia ini seorang anak mulai mencari jati dirinya sehingga diperlukan 

informasi-informasi yang dapat ditiru dan menjadi pola pikir seorang anak 
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dalam bertindak atau bersikap. Penggunaan metode cerita adalah metode 

yang tepat untuk mendidik pola pikir dan moral peserta didik.8 

2. Faktor Penghambat dalam Pemanfaatan Bahan Ajar Berbasis 

Cerita Legenda 

Perbedaan latar belakang peserta didik, peserta didik mungkin berasal 

dari latar belakang budaya dan keluarga yang berbeda, sehingga tidak semua 

cerita legenda relevan atau dapat di pahami dengan baik oleh mereka. 

Penguasaan bahasa jika bahasa yang digunakan dalam cerita legenda terlalu 

tinggi atau tidak sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, hal ini bisa 

menjadi kendala dalam menyampikan pesan moral dari cerita. Keterbatasan 

waktu pembelajaran terbatasnya waktu dalam jadwal pembelajaran formal 

mungkin menjadi penghambat untuk memanfaatkan cerita legenda secara 

maksimal dalam pembelajaran. Kurangnya media dan sumber belajar yang 

mendukung, tidak adanya media pendukung yang interktif atau kreatif, seperti 

gambar atau video, mungkin membuat penyampaian cerita menjadi monoton, 

sehingga peserta didik kurang tertarik. Teknologi dan sumber daya terbatas 

jika fasilitas pembelajaran seperti media digital, proyektor, atau akses internet   

terbatas, penggunaan bahan ajar brbasis cerita menjadi kurang efektif dalam 

mendukung pembelajaran yang efektif. 

Adanya faktor penghambat pembentukan moral peserta didik yang 

menyebabkan nilai-nilai sosial dan agama tidak tertanam secara optimal. Hal 

ini berdampak negatif pada pengembangan sikap, nilai, dan perilaku moral 

peserta didik. Berbagia aspek perkembangan peserta didik di pengaruhi oleh 

interaksi pengaruh dan faktor internal.  

 
8 Hasmiati, “Implematasi Motede Cerita Islami Dalam Menanamkan Nilai Moral 

Kepada Peserta didik”, Jurnal Ilmiah Madrasah 3,1. (2024) h.5. 



 

 
 

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang relevan seperti 

yang dilakukan oleh Wiwit Sanjaya dalam jurnal berjudul Faktor Yang 

Mempengaruhi Perkembangan Moral Pada Usia Sekolah Dasar yang 

menyatakan bahwa faktor internal faktor genetik atau pengaruh sifat bawaan 

yang ada pada peserta didik mempengaruhi moral seseorang. Selain itu sifat-

sifat yang membentuk dasar moralitas dikembangkan atau dibentuk oleh 

lingkungan. Peserta didik akan mulai melihat dan terlibat dengan nilai yang 

ada di lingkungnya. Semua aspek di atas penting dalam perkembangan moral, 

bergantung pada usia atau kebiasaannya.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Wiwit Sanjaya ddk, “Faktor Yang Mempenagruhi Perkembangan Moral Pada Usia 

Sekolah Dasar”, Jurnal Ilmiah Pendididkan Dasar, 8,1. (2023) h. 5-6. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pemanfaatan 

bahan ajar berbasis cerita legenda untuk membentuk moral peserta didik 

kelas IV SD Inpres Tamangapa Kota Makassar, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Bagaimana pembentukan moral peserta didik melalui pemanafaatan 

bahan ajar berbasis cerita legenda di kelas IV SD Inpres Tamangapa 

Kota Makassar, dilakukan dengan memanfaatkan laptop yang berisi 

video legenda batu menangis, hal ini dapat mempengaruhi  moral 

peserta didik yakni dari sikap mereka yang cenderung mengejek teman, 

makan di kelas saat pembelajaran berlangsung, memukul teman 

meskipun melakukan kesalahan, tidak mendengarkan gur, serta sering 

keluar kelas saat pelajaran. Menjadi lebih  berhati-hati dalam bersikap 

seperti tidak menunjukkan sikap sebelumnya.  

2. Faktor  penghambat  dalam pemanfaatan bahan ajar berbasis cerita 

legenda  penghambat mengacu pada segala sesuatu yang menghalangi 

atau mempersulit proses pembentukan moral yang kuat dan kokoh 

pada peserta didik. Faktor yang menjadi penghambat dalam 

pemanfaatan bahan ajar berbasis cerita legenda yaitu keterbatasan 

konsentrasi peserta didik sebagaimana peserta didik mungkin sulit 

untuk tetap fokus mendengarkan cerita, terutama jika durasi cerita 

terlalu panjang atau gaya penyampian kurang menarik. 
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B. Implikasi Penelitian   

Implikasi dalam penelitian berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemanfaatan bahan ajar berbasis cerita legenda untuk membentuk 

moral berpengaruh terhadap pembentukan moral peserta didik. Oleh karena 

itu, disarankan untuk pihak sekolah terus memperhatikan segala yang 

menjadi penunjang terlaksananya dengan baik yang berkualitas untuk 

pembentukan moral yang baik. 
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• MODUL AJAR KELAS IV SD INPRES TAMANGAPA KOTA MAKASSAR 

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA 2024 

BAHASA INDONESIA KELAS 4 

INFORMASI UMUM 

A. IDENTITAS MODUL 

 

Penyusun 

 

: 

 

Nur Azizah  

Instansi : SD Inpres Tamangapa Kota Makassar 

Tahun Penyusunan : Tahun 2024 

Jenjang Sekolah : SD/MI 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Fase/ Kelas : B / 4 

BAB : Menceritakan kembali isi cerita legenda dan 

menetukan pesan moralnya 

Alokasi Waktu : 2x35 Menit/ 2 JP 

   

B. KOMPETENSI AWAL 

❖ Peserta didik mampu menceritakan kembali isi cerita legenda yang telah 

ditonton atau diceritakan. 

❖ Peserta didik mampu menetukan pesan-pesan moral dalam cerita 

legenda. 

❖ Pesera didik mampu mengetahui nama tokoh, latar, dan tema dalam 

cerita legenda. 

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA 



 

 
 

1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 

2) Berkebinekaan global, 

3) Bergotong-royong, 

4) Mandiri, 

5) Bernalar kritis, dan 

6) Kreatif. 

D. SARANA DAN PRASARANA 

• Laptop 

• LCD dan proyektor 

• Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia 

• Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

E. TARGET PESERTA DIDIK 

 

❖ Peserta didik reguler/tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna 

dan memahami materi ajar. 

❖ Peserta didik dengan pencapaian tinggi: mencerna dan memahami 

dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi 

(HOTS), dan memiliki keterampilan memimpin. 

 

 

F. MODEL PEMBELAJARAN 

❖ Pembelajaran Tatap Muka. 

KOMPONEN INTI  

A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

❖ Tujuan Pembelajaran: 

1. Peserta didik mampu menceritakan kembali cerita legenda yang telah 



 

 
 

dipaparkan atau diceritakan, yang merupakan bagian dari 

kebudayaan nasional. 

2. Peserta didik mampu menentukan moral dalam video atau cerita yang 

telah dipaparkan. 

3. Peserta didik mampu mengetahui nama tokoh, tema, latar, dan alur 

cerita legenda. 

B. PEMAHAMAN BERMAKNA  

❖ Peserta didik dapat memahami materi mengenai pesan moral yang 

terdapat dalam cerita legenda. 

 

C. PERTANYAAN PEMANTIK  

1. Bagaimana cara menumbuhkan sikap saling menghargai terhadap 

perbedaan? 

2. Bagaiamana sikap yang baik saat melihat sampah dibuang tidak pada 

tempatnya? 

3. Bagaimana cara menumbuhkan sikap saling menghargai terhadap orang 

yang lebih tua? 

4. Mengapa kita tidak boleh mengejek teman saat menjawab yang salah? 

 

A. KEGIATAN AWAL  

1. Kelas dibuka dengan salam 

2. Guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

4. Peserta didik dan guru menyanyikan lagu nasional “Garuda Pancasila” 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan 

diajarakan, yaitu menceritakan kembali isi cerita legenda serta 

menentukan pesan moralnya. 

 

B. KEGIATAN INTI  



 

 
 

1. Guru mengajak peserta didik untuk memperhatikan video atau cerita 

legenda yang dipaparkan. 

2. Peserta didik diminta untuk menuliskan pesan moral dan hikmah yang 

terkandung dalam cerita legenda. 

3. Peserta didik selanjutnya diminta untuk maju kedepan dan membacakan 

tulisan yang telah dibuat. 

4. Guru memberikan contoh cerita legenda untuk mengetahui siapa tokoh, 

tema, latar, alur, dan amanatnya. 

5. Peserta didik menyelesaikan beberapa soal latihan yang berkaitan 

dengan cerita legenda yang telah diceritakan atau di tayangkan kepada 

mereka. 

6. Selajutnya, peserta didik mengumpulkan tugas kepada Ibu Guru. 

7. Guru memberikan umpan balik positif dan menjelaskan konsep yang 

belum dipahami. 

 

C. KEGIATAN AKHIR  

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran mengenai 

pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita legenda. 

2. Guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran yang telah 

dicapai mengenai pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita 

legenda. 

3. Guru memberikan latihan soal mengenai materi cerita legenda yang 

dipelajari. 

4. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk selalu rajin 

belajar serta menyampaikan tujuan materi berikutnya. 

5. Guru meminta peserta didik untuk membaca doa pulang bersama-sama 

sebagai penutup mata pelajaran hari ini. 

 



 

 
 

D. REFEKSI  

Refleksi Guru 

Refleksi guru adalah penilaian yang dilakukan oleh guru berdasarkan  

pembelajaran  yang telah dilaksanakan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, 

hingga evaluasi kegiatan belajar. Tujuan dari reflekai guru adalah untuk 

meningkatakan kualitas proses belajar di masa yang akan datang.  

1. Apakah pemilihan media pembelajaran sudah mencerminkan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai? 

2. Apakah gaya penyampaian materi dapat dipahami oleh peserta didik? 

3. Apakah keseluruhan pembelajaran sudah memberikan makna dalam 

mencapai tujuan pembelajaran? 

4. Apakah pelaksanaan pembelajaran tetap sesuai dengan norma agama, 

sosial, moral, budaya dan norma kemanusiaan? 

5. Apakah pelaksanaan pembelajaran dapat meningkatkan semangat peserta 

didik agar lebih antusias dalam pembelajaran selanjutnya? 

 

E. ASESMEN/PENILAIAN  

Penilaian 

Informasi untuk mendapatkan bukti tujuan pembelajaran peserta didik 

dapat diperoleh dari penilaian yang dilakukan selama proses kegiatan 

pembelajaran. Penilaian ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dalam menghasilkan karya atau proyek. Tujuan penilaian ini 

agar guru dapat melihat kecenderungan sikap peserta didik dalam 

menghargai keragaman budaya di lingkungan mereka. 

 

 

 



 

 
 

 

• CERITA LEGENDA “BATU MENANGIS” 

Legenda Batu Menangis 

 Pada zaman dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa, tinggal lah 

seorang ibu petani bernama Ibu Enggan. Ibu Enggan bekerja menjual 

sayur di pasar. Sang Ibu memiliki gadis yang sangat cantik bernama 

Putri Sorea. Namun sayang, sang anak memiliki beringai yang tidak 

sama dengan kecantikannya. Hingga pada suatu hari, sisir sang anak 

patah dan meminta sang ibu untuk membelikannya sisir dan perhiasan. 

Namun, sang ibu tidak memiliki cukup uang. Kemudian sang anak 

 

No. 
Aspek Penilaian Teknik Instrumen 

1. Sikap 
Non 

tes 

Jurnal sikap 

spritual dan 

sosial 

2. Pengetahuan Tes Pilihan ganda 

3.  Keterampilan 
Non 

tes 
Rubrik penilaian 

 

F. KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL  

Pengayaan 

❖ Peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti 

dengan pengayaan. 

Remedial 

❖ Diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk 

memahami materi atau melakukan pengulangan, serta kepada peserta 

didik yang belum mencapai Tujuan Pembelajaran (TP). 

 



 

 
 

mengancam sang ibu jika ia tidak di belikan perhiasan yang cantik, ia 

akan pergi dari rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

Sang ibu menjadi sedih dan bingung. Hingga akhirnya sang ibu 

memutuskan untuk memecahkan celngannya yang selama ini ia 

tabung. Keesokan harinya, sang anak dan ibu pun pergi belanja ke pasar 

bersama. Karena sang anak malu memiliki ibu yang jelek itu, akhirnya 

sang anak meminta uang kepada ibunya dan membelinya sendiri ke 

pasar. Setelah selesai berbelanja, sang anak dan ibu pun pulang ke 

rumah bersama-sama. Mereka berjalan agak jauh dan tidak 

berdekatan. Di pertengahan jalan sang anak bertemu dengan dua orang 

pria yang menggodanya dan memujinya cantik. Ketika ditanya oleh 

seorang pria, sang anak tidak mengakui bahwa wanita di belakangnya 

itu ialah ibu kandungnya sendiri. Hingga akhirnya sang ibu pun 

menangis dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta keadilan. Seketika 

tubuh sang anak pun terasa kaku dan berubah menjadi batu menangis.  

Sumber cerita: Youtube Riri Cerita Anak Interakti 

 

 

 



 

 
 

• SURAT PENELITIAN 
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Wawancara Bersama Peserta Didik Kelas IV SD Inpres Tamangapa Kota 
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Wawancara Bersama Guru kelas IV SD Inpres Tamangapa Kota 
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