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 SARI
 Ratnasari, Desi. 2007. Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Krama pada Siswa Kelas I Program Keahlian Teknik Mesin Otomatif 3 SMK Negeri 7 Semarang. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Esti Sudi Utami,M.Pd., Pembimbing II: Dra. Endang Kurniati,M.Pd.
 Kata kunci : berbicara, bahasa Jawa krama, analisis kesalahan berbahasa
 Keterampilan berbicara bahasa Jawa Krama siswa kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK Negeri 7 Semarang masih rendah. Siswa belum mampu berbicara dengan bahasa Jawa krama dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang tepat. Masalah dalam penelitian ini yaitu (1) adakah peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK Negeri 7 Semarang setelah mengikuti pembelajaran dengan metode analisis kesalahan berbahasa, dan (2) adakah perubahan perilaku siswa kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK Negeri 7 Semarang setelah mengikuti pembelajaran dengan metode analisis kesalahan berbahasa. Tujuan penelitian ini, yaitu (1) mendeskripsikan peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK N 7 Semarang dengan menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa., dan (2) mendeskripsikan perubahan sikap dan perilaku siswa kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK Negeri 7 Semarang setelah mendapat PBM dengan menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa.
 Subjek penelitian ini adalah peningkatan keterampilan berbicara bahasa
 Jawa krama dengan metode analisis kesalahan berbahasa pada siswa kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK Negeri 7 Semarang. Variabel penelitian ini berupa variabel inpu-output yakni keterampilan berbicara bahasa Jawa krama dan variabel proses yakni pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama dengan metode analisis kesalahan berbahasa. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua tahap yakni siklus I dan siklus II. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi (obsevasi keterampilan berbicara bahasa Jawa krama dan perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung), jurnal, dan wawancara. Teknik analisis data berupa teknik deskriptif persentase dan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif persentase digunakan untuk menganalisis data keterampilan berbicara bahasa Jawa krama dan teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif.
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan
 berbicara bahasa Jawa krama dari prasiklus ke siklus I sebesar 0,66%, siklus I ke siklus II sebesar 0,4%, dan dari prasiklus ke siklus II mengalami peningkatan
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 sebesar 1,06%. Hasil analisis observasi, jurnal, dan wawancara menunjukkan adanya perubahan perilaku siswa kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK Negeri 7 Semarang, yaitu siwa menjadi percaya diri dan aktif berbicara bahasa Jawa krama. Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu metode analisis kesalahan berbahasa dapat digunakan sebagai alternatif metode pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama, karena dengan mengetahui kesalahan yang telah dilakukan, siswa dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Selain itu, perlu penelitian lanjutan untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama dengan metode dan tindakan yang berbeda.

Page 9
                        

ix
 DAFTAR ISI
 Halaman
 JUDUL ............................................................................................................ i
 PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ ii
 PENGESAHAN KELULUSAN ................................................................... iii
 PERNYATAAN ............................................................................................. iv
 MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................. v
 PRAKATA ..................................................................................................... vi
 SARI ............................................................................................................... viii
 DAFTAR ISI ................................................................................................. x
 DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvi
 BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1
 1.2 Identifikasi Masalah .................................................................... 8
 1.3 Pembatasan Masalah ..................................................................... 9
 1.4 Rumusan Masalah ......................................................................... 9
 1.5 Tujuan Penelitian ........................................................................... 10
 1.6 Manfaat Penelitian ...................................................................... 10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS.................... 11
 2.1 Kajian Pustaka ............................................................................. 11
 2.2 Landasan Teoretis .......................................................................... 14
 2.2.1 Hakikat Keterampilan Berbicara ......................................... 14

Page 10
                        

x
 2.2.2 Ragam Bahasa Jawa ............................................................ 15
 2.2.3 Ragam Bahasa Jawa Krama ................................................ 16
 2.2.3.1 Ragam Krama Lugu ................................................ 17
 2.2.3.2 Ragam Krama Alus .................................................. 18
 2.2.4 Pembelajaran Berbicara Bahasa Jawa berdasarkan
 Kurikulum 2004 . .................................................................. 19
 2.2.5 Kesalahan Berbahasa ............................................................ 20
 2.2.6 Analisis Kesalahan Berbahasa Sebagai Metode
 Pembelajaran Berbicara Bahasa Jawa Krama ..................... 23
 2.3 Kerangka Berpikir ....................................................................... 25
 2.4 Hipotesis Tindakan ....................................................................... 26
 BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 27
 3.1 Desain Penelitian ......................................................................... 27
 3.1.1 Siklus I ................................................................................. 28
 3.1.1.1 Perencanaan ........................................................... 28
 3.1.1.2 Tindakan ................................................................ 29
 3.1.1.3 Pengamatan ............................................................ 31
 3.1.1.4 Refleksi .................................................................. 31
 3.1.2 Siklus II ................................................................................ 31
 3.1.2.1 Revisi Perencanaan ................................................ 32
 3.1.2.2 Tindakan ................................................................ 32
 3.1.2.3 Pengamatan ............................................................ 33
 3.1.2.4 Refleksi .................................................................. 34

Page 11
                        

xi
 3.2 Subjek Penelitian ......................................................................... 34
 3.3 Variabel Penelitian ...................................................................... 35
 3.3.1 Variabel Input-Output ......................................................... 35
 3.3.2 Variabel Proses .................................................................... 35
 3.4 Instrumen Penelitian .................................................................... 35
 3.4.1 Lembar Observasi ................................................................ 36
 3.4.2 Jurnal ................................................................................... 38
 3.4.3 Pedoman Wawancara ......................................................... 38
 3.5 Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 39
 3.5.1 Pengamatan (Observasi) ...................................................... 39
 3.5.2 Jurnal .................................................................................. 39
 3.5.3 Wawancara ......................................................................... 40
 3.6 Teknik Analisis Data ................................................................... 40
 3.6.1 Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif .............................. 40
 3.6.2 Teknik Analisis Deskriptif Persentase ............................. 41
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 42
 4.1 Hasil Penelitian ............................................................................ 42
 4.1.1 Kondisi Awal ...................................................................... 42
 4.1.2 Siklus I ............................................................................... 51
 4.1.2.1 Hasil Observasi .................................................... 51
 4.1.2.2 Hasil Wawancara Siklus I .................................. 58
 4.1.2.3 Hasil Jurnal Siklus I ........................................... 60

Page 12
                        

xii
 4.1.3 Siklus II .............................................................................. 60
 4.1.3.1 Hasil Observasi .................................................... 61
 4.1.3.2 Hasil Wawancara Siklus II ................................. 68
 4.1.3.3 Hasil Jurnal Siklus II .......................................... 68
 4.1.3.4 Hasil Rekapitulasi Peningkatan Keterampilan
 Berbicara Bahasa Jawa Krama dengan Metode
 Analisis Kesalahan Brbahasa Tahap Prasiklus,
 Siklus I, dan Siklus II ............................................ 69
 4.2 Pembahasan .................................................................................. 73
 BAB V PENUTUP............................................................................................ 76
 5.1 Simpulan ........................................................................................ 76
 5.2 Saran ................................................................................................ 77
 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 78
 LAMPIRAN...................................................................................................... 80

Page 13
                        

xiii
 DAFTAR TABEL
 Halaman
 Tabel 1. Pengamatan Berbicara Bahasa Jawa Krama .................................. 37
 Tabel 2. Kondisi Awal Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Krama ....... 42
 Tabel 3. Aspek Diksi pada Prasiklus .............................................................. 43
 Tabel 4. Aspek Intonasi pada Prasiklus .......................................................... 46
 Tabel 5. Aspek Pelafalan pada Prasiklus ...................................................... 48
 Tabel 6. Aspek Kelancaran Berbicara pada Prasiklus .................................... 49
 Tabel 7. Aspek Ekspresi pada Prasiklus ....................................................... 50
 Tabel 8. Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Krama pada Silklus I ........... 51
 Tabel 9. Aspek Diksi pada Siklus I ................................................................ 52
 Tabel 10. Apek Intonasi pada Siklus I ............................................................ 54
 Tabel 11. Aspek Pelafalan pada Siklus I .......................................................... 54
 Tabel 12. Aspek Kelancaran Berbicara pada siklus I ..................................... 55
 Tabel 13. Aspek Ekspresi pada Siklus I ......................................................... 56
 Tabel 14. Hasil Observasi Perilaku Siswa pada Siklus I ................................ 57
 Tabel 15. Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Krama pada
 Siklus II ........................................................................................... 61
 Tabel 16. Aspek Diksi pada Siklus II ............................................................. 62
 Tabel 17. Apek Intonasi pada Siklus II ........................................................... 64
 Tabel 18. Aspek Pelafalan pada Siklus II ....................................................... 65
 Tabel 19. Aspek Kelancaran Berbicara pada Siklus II .................................... 65

Page 14
                        

xiv
 Tabel 20. Aspek Ekspresi pada Siklus II ........................................................ 66
 Tabel 21. Hasil Observasi Perilaku Siswa pada Siklus II ............................... 67
 Tabel 22. Hasil Rekapitulasi Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa
 Jawa Krama dengan Metode Analisis Kesalahan Berbahasa
 Tahap Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II .......................................... 70
 Tabel 23. Hasil Observasi Perilaku Siswa pada Siklus I dan Siklus II ........... 72

Page 15
                        

xv
 DAFTAR LAMPIRAN
 Halaman
 Lampiran 1. Daftar Subjek Penelitian ............................................................. 80
 Lampiran 2. Rencana Pembelajaran Siklus I .................................................. 81
 Lampiran 3. Rencana Pembelajaran Siklus II ................................................. 84
 Lampiran 4. Hasil Observasi Keterampilan Siswa Berbicara Bahasa Jawa
 Krama pada Prasiklus ................................................................. 87
 Lampiran 5. Hasil Observasi Keterampilan Siswa Berbicara Bahasa Jawa
 Krama pada Siklus I .................................................................... 88
 Lampiran 6. Hasil Observasi Keterampilan Siswa Berbicara Bahasa Jawa
 Krama pada Siklus II ................................................................. 89
 Lampiran 7. Hasil Observasi Perilaku Siswa pada Siklus I ........................... 90
 Lampiran 8. Hasil Observasi Perilaku Siswa pada Siklus II .......................... 91
 Lampiran 9. Hasil Wawancara Siklus I ........................................................... 92
 Lampiran 10. Hasil Wawancara Siklus II ........................................................ 94
 Lampiran 11. Hasil Jurnal Siklus I ................................................................... 95
 Lampiran 12. Hasil Jurnal Siklus II .................................................................. 99
 Lampiran 14. Kartu Koreksi Siklus I ............................................................... 103
 Lampiran 15. Kartu Koreksi Siklus II............................................................... 107
 Lampiran 16. Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi ..... 109
 Lampiran 17. Lembar Konsultasi Skripsi ........................................................ 110
 Lampiran 18. Surat Keterangan Melakukan Penelitian ................................... 111
 Lampiran 19. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi ............................ 112

Page 16
                        

1
 BAB I
 PENDAHULUAN
 I. 1 Latar Belakang Masalah
 Padmosoekodjo dan Prawiro dalam Sudaryanto (1991) menyatakan
 bahwa bahasa Jawa sekarang rusak. Rusaknya bahasa Jawa tersebut telah
 menggejala beberapa tahun yang lalu. Bahasa Jawa rusak karena adanya
 penggunaan ungah-ungguh basa (kaidah tingkat tutur bahasa Jawa) yang tidak
 pener dan membanjirnya baik itu kata maupun unsur satuan lingual lain bahasa
 Indonesia atau bahasa asing ke dalam bahasa Jawa tanpa kendali. Perhatikan
 kalimat-kalimat di bawah ini.
 (1) Dina minggu, aku lan kanca-kanca berekreasi menyang “Sekopek”.
 ‘Hari minggu, saya dan teman-teman berekreasi ke Sekopek.’
 Kalimat (1) merupakan contoh masuknya kata bahasa Indonesia ke
 dalam bahasa Jawa. Penggunaan kata berekreasi adalah salah, karena kata tersebut
 merupakan kosakata bahasa Indonesia. Kosakata bahasa Jawa yang sama artinya
 dengan berekreasi adalah kata plesir, maka kalimat yang benar pada kalimat (1)
 yaitu Dina minggu, aku lan kanca-kanca plesir menyang Sekopek. Kesalahan pada
 kalimat (1) merupakan akibat dari penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa
 ibu, sehingga kosakata bahasa Indonesia sering digunakan ke dalam bahasa Jawa.
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2
 (2) Menawi Bapak kondur, Putri nyuwun dipundhutke angsal-angsal nggih!
 ‘Jika Bapak pulang, Putri minta dibelikan oleh-oleh ya?’
 Penggunaan kata dipundhutke pada kalimat (2) adalah salah. Asal kata
 dipundhutke yaitu pundhut dan mendapat afiks di-ake. Afiks di-ake adalah bentuk
 ngoko dan bentuk kramanya yaitu dipun-aken, sehingga kata dipundhutke menjadi
 dipunpundhutaken. Kalimat (2) seharusnya berbunyi Menawi Bapak kondur,
 Putri nyuwun dipunpundhutaken angsal-angsal nggih!.
 (3) Wah mbak Santi, kados pundi kabar panjenengan?
 ‘Wah mbak Santi, bagaimana kabarmu?’
 Kesalahan yang terjadi pada kalimat (3) yaitu terletak pada penggunaan
 kata kabar. Kata kabar pada kalimat (3) mengacu pada panjenengan, maka kata
 kabar seharusnya ditambah dengan akhiran –e. Penggunaan kata kabar tanpa
 akhiran –e merupakan bentuk struktur bahasa Indonesia. Akhiran –e bentuk
 kramanya yaitu –ipun. Dengan demikian, kalimat yang benar pada kalimat (3)
 yaitu Wah mbak Santi, kados pundi kabaripun panjenengan?.
 (4) Nyuwun sewu nggih Pak, kala wingi boten siyos kesah mrika amargi
 udan.
 ‘Maaf ya Pak, kemarin tidak jadi pergi kesana karena hujan.’
 Kalimat (4) merupakan kasus penggunaan kosakata bahasa Jawa yang
 salah. Kalimat tersebut berbentuk krama, maka kosakatanya harus menggunakan
 bentuk krama. Kata udan seharusnya diganti jawah, sehingga kalimat (4)
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 menjadi Nyuwun sewu nggih Pak, kala wingi boten siyos kesah mrika amagi
 jawah.
 (5) Bu, kula riyin nggih ingkang siram?
 ‘Bu, saya dulu ya yang mandi?’
 Kalimat (5) merupakan contoh penggunaan unggah-ungguh basa yang
 tidak pener sehingga ada istilah bener nanging ora pener. Maksud istilah tersebut
 adalah penggunaan kosakata bahasa Jawa krama sudah benar tetapi letak
 penggunaannya salah. Bahasa Jawa memiliki kaidah tingkat tutur bahasa. Salah
 satu bentuk kaidah tersebut yaitu bentuk krama. Aturan tingkat tutur bentuk
 krama yaitu tidak boleh meninggikan diri sendiri. Aturan tersebut salah satunya
 tercermin pada penggunaan kata kerja. Kata kerja bentuk krama digunakan untuk
 menyebutkan tindakan orang yang posisinya lebih tinggi (lebih tua, dihormati).
 Apabila kata kerja tersebut mengacu pada diri sendiri dan orang yang posisinya
 lebih rendah dari lawan tutur, maka kata kerja tersebut harus menggunakan bentuk
 ngoko atau jika kata tersebut ada bentuk kramanya maka harus mengggunakan
 bentuk krama, maka jika kata kerjanya menggunakan bentuk krama inggil adalah
 salah. Dengan demikian, kata siram diganti dengan kata adus, karena adus
 mengacu pada kula (anak) yang posisinya lebih rendah dari lawan tutur (ibu) dan
 mengacu pada aturan tidak boleh meninggikan diri sendiri ketika menggunakan
 bentuk krama. Kalimat (5) seharusnya berbunyi Bu, kula riyin nggih ingkang
 adus?.
 Pengguna bahasa Jawa sering melakukan kesalahan (sebagaimana
 contoh di atas) karena ketidak-tahuan akan adanya kaidah tingkat tutur bahasa
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 Jawa, struktur bahasa Jawa, serta adanya anggapan bahwa penggunaan basa Jawa
 krama adalah semua kata harus menggunakan kosakata ragam krama. Pola pikir
 dan pemahaman seperti itu harus dihilangkan supaya kesopan-santunan berbahasa
 yang merupakan identitas, jati diri, dan ciri khas bahasa Jawa tetap ada sehingga
 istilah wong jawa ilang jawane dapat ditepis dan dihilangkan.
 Hal seperti di atas juga terjadi di sekolah yaitu terlihat pada kemampuan
 berbicara bahasa Jawa krama siswa di SMK N 7 Semarang sangat kurang. Siswa
 Kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK N 7 Semarang saat berbicara behasa Jawa
 krama menunjukan sikap cengengesan, terbata-bata, sering menggunakan
 kosakata Bahasa Indonesia, salah letak penggunaan kosakata bahasa Jawa krama,
 dan keterusterangan atau kejujuran untuk berkata bahwa mereka tidak dapat
 berbicara menggunakan bahasa Jawa krama. Nilai rata-rata kelas I TMO3 pada
 keterampilan berbicara bahasa Jawa krama pun tidak mencapai ketuntasan, yaitu
 hanya 5, 97. Kondisi tersebut membuktikan bahwa keterampilan berbicara bahasa
 Jawa krama siswa sangat kurang.
 Hal tersebut dapat terjadi karena siswa kurang percaya diri, takut salah
 ketika menggunakan bahasa Jawa krama dalam berkomunikasi, dan lingkungan
 keluarga yang ketika berkomunikasi antar anggota keluarga (bahasa keseharian)
 menggunakan bahasa Indonesia. Siswa juga tidak diberi contoh yang benar
 penggunaan bahasa Jawa krama, karena buku ajar yang masih belum sempurna
 yaitu terdapat pada ketidaktepatan menggunaan bahasa Jawa krama.
 Kondisi seperti itu menggerakkan pemerintah untuk memberdayakan
 bahasa Jawa. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Tengah
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 terutama dalam pengajaran penanaman budi pekerti dan penguasaan bahasa Jawa
 maka pemerintah menetapkan supaya mata pelajaran bahasa Jawa diajarkan di
 jenjang SD, SMP, dan SMA. Ketetapan tersebut tercantum di Surat Keputusan
 Gubernur Jawa Tengah No. 895.5/01/2005. Peringatan hari bahasa ibu pun
 diadakan yaitu tiap tanggal 21 Februari sehingga lahirlah semboyan “Ngginakaken
 Basa Jawi ing Basa Padinan” (menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa
 keseharian). Kedua hal tersebut adalah langkah nyata yang telah dilakukan
 pemerintah untuk nguri-uri bahasa Jawa.
 Ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah
 No. 895.5/01/20005 dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran bahasa dapat
 bersifat formal atau pembelajaran tersebut dinamakan pembelajaran bahasa secara
 ilmiah. Pembelajaran bahasa dapat juga bersifat informal. Pembelajaran bahasa
 yang bersifat informal terjadi di lingkungan keluarga atau dalam pergaulan
 dengan tetangga dekat, teman sepermainan, atau dalam pergaulan antar etnik
 (Tarigan, 1988).
 Pembelajaran bahasa yang bersifat formal menitikberatkan agar supaya
 peserta didik terampil menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari.
 Keterampilan tersebut terangkum dalam empat keterampilan berbahasa yaitu
 menyimak, membaca, menulis, dan berbicara.
 Utami (1998) berpendapat bahwa keterampilan membaca dan menyimak
 merupakan perwujudan komponen pemahaman, sedangkan keterampilan menulis
 dan berbicara adalah perwujudan komponen penggunaan.
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 Tarigan (1997 : 9) menyatakan bahwa pengembangan keterampilan
 berbicara akan berpengaruh pada pengembangan keterampilan menyimak,
 sebaliknya pengembangan keterampilan menulis akan berpengaruh pada
 pengembangan keterampilan membaca.
 Berdasarkan pendapat Utami dan Tarigan, maka benar bahwa keempat
 dasar keterampilan tersebut dapat mendorong siswa untuk berekspresi, salah
 satunya dengan berbicara. Berbicara sangat berkaitan dengan komunikasi, maka
 jelas bahwa keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa harus baik dan
 benar.
 Berbagai penelitian untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa
 Jawa krama telah dilakukan. Penelitian tersebut terdapat dalam skripsi yang
 berjudul Peningkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama
 Melalui Teknik Tanya Jawab Pada Siswa Kelas 2 SLTP 2 Sukaraja Kabupaten
 Banyumas oleh Maridi (1999), Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa
 Jawa Krama Melalui Teknik Menghafal Kosakata Pada Siswa Kelas II A
 SLTP N Bulu Temanggung oleh Ismail (2002), Peningkatan Kemampuan
 Berbahasa Jawa Lisan Dengan Media Kaset Pada Siswa Kelas I A SLTP Negeri 2
 Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2002/2003 oleh Kamsiti
 (2003), Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Krama Dengan
 Metode Sosiodrama Dan Bermain Peran Pada Siswa Kelas II B SMP Negeri 21
 Semarang Tahun Pelajaran 2004/2005 oleh Purnomo (2005), dan Peningkatan
 Kemampuan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Dengan Teknik Bisik
 Berantai Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 11 Tegal oleh Kurniasih (2005).
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 Penelitian tersebut lebih mengarah kepada cara memancing siswa untuk
 berbicara menggunakan bahasa Jawa krama. Penelitian tersebut berhasil
 meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jawa krama. Namun, kemampuan
 tersebut belum sempurna karena siswa masih melakukan kekeliruan dan kesalahan
 ketika menggunakan bahasa Jawa krama. Kekeliruan dan kesalahan inilah yang
 harus dikurangi dan hilangkan.
 Kekeliruan dan kesalahan berbahasa bisa terjadi karena penggunaan
 bahasa yang lebih dari satu, maka dari itu ada istilah B1 (bahasa ibu) dan B2
 (bahasa kedua atau bahasa setelah bahasa ibu). Bahasa Jawa pada masa sekarang
 dikatakan sebagai bahasa kedua karena tidak sedikit keluarga yang menggunakan
 bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu dan bahasa Indonesia dikatakan bahasa
 kesatu karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang kali pertama diajarkan oleh
 keluarga dan diucapkan oleh anak.
 Keterangan di atas menjadi dasar jika ternyata siswa mengalami
 kesulitan dalam mempelajari bahasa dan melakukan kekeliruan dan kesalahan
 dalam penggunaan bahasa tersebut. Lebih terperinci lagi dijelaskan penyebab
 kesalahan dan kekeliruan berbahasa disebabkan oleh tiga aspek yaitu aspek
 lingustik, aspek psikologi, dan aspek lingkungan. Aspek linguistik yaitu
 perbedaan kedua bahasa atau lebih meliputi fonologi , morfologi, sintaksis, dan
 semantik. Aspek psikologi meliputi kondisi mental dan jiwa siswa dalam
 mempelajari bahasa (kesiapan dan kebiasaan siswa). Aspek lingkungan meliputi
 lingkungan atau tempat tinggal di sekitar siswa (Tarigan, 1996).
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 Berdasarkan uraian di atas, maka sangat tepat metode analisis kesalahan
 berbahasa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jawa
 krama pada siswa. Metode ini digunakan karena dengan metode ini dapat
 dianalisis kesalahan berbahasa yang sering dilakukan siswa ketika berbicara
 menggunakan bahasa Jawa krama. Analisis tersebut lebih diarahkan ke tataran
 kebahasaan (fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, dan semantik). Hasil analisis
 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki (mencari dan
 menetukan) komponen pembelajaran bahasa Jawa. Komponen pembelajaran yang
 dimaksud yaitu tujuan, bahan, cara penyajian, media, dan penilaian dalam proses
 belajar mengajar bahasa Jawa.
 I. 2 Indentifikasi Masalah
 Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang muncul pada siswa
 SMK N 7 Semarang adalah kemampuan berbicara bahasa Jawa krama sangat
 kurang. Hal itu bisa terjadi karena dipengaruhi faktor internal dan eksternal.
 Faktor internal terdapat dalam diri siswa itu sendiri, yaitu rasa malu dan takut
 salah sehingga timbul rasa tidak percaya diri saat menggunakan bahasa Jawa
 krama. Faktor eksternal meliputi ketidaktepatan penggunaan bahasa Jawa krama
 yang ada di bahan ajar, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru monoton,
 dan lingkungan keluarga siswa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa
 keseharian sehingga bahasa Jawa bagi siswa sangatlah asing.
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 I. 3 Pembatasan Masalah
 Nilai rata-rata kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK N 7 Semarang
 pada keterampilan berbicara bahasa Jawa krama hanya 5, 97. Angka tersebut,
 sangat belum mencapai ketuntasan. Hal itu bukti bahwa keterampilan berbicara
 bahasa Jawa krama pada siswa kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 sangat kurang.
 Ketidaksempurnaan siswa saat berbicara bahasa Jawa krama disebabkan oleh
 adanya kekeliruan dan kesalahan berbahasa. Kekeliruan dan kesalahan berbahasa
 yang dimaksud yaitu penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa
 yang berlaku dalam bahasa Jawa krama. Dengan demikian, masalah dalam
 penelitian ini dibatasi pada upaya peningkatan kemampuan berbahasa Jawa krama
 siswa kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK N 7 Semarang tahun ajaran 2006 -
 2007 dengan menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa.
 Metode analisis kesalahan berbahasa digunakan untuk meningkatkan
 keterampilan berbicara bahasa Jawa krama karena dengan metode ini siswa akan
 mengetahui kekeliruan dan kesalahannya dalam menggunakan bahasa Jawa krama
 serta mengetahui cara memperbaikinya, sehingga kekeliruan dan kesalahan
 tersebut tidak terulang. Dengan demikian, keterampilan berbicara bahasa Jawa
 krama pada siswa kelas I TMO3 SMK N 7 Semarang akan meningkat.
 I. 4 Rumusan Masalah
 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
 1. adakah peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa
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 kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK N Semarang setelah mendapat
 pembelajaran dengan menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa?
 2. adakah perubahan perilaku dan sikap siswa kelas I Teknik Mesin Otomatif
 3 SMK N 7 Semarang setelah diberi proses belajar mengajar dengan
 menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa?
 I. 5 Tujuan Penelitian
 Penelitian ini bertujuan untuk:
 1. mendeskripsikan peningkatan kemampuan berbicara bahasa Jawa krama
 siswa kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK N 7 Semarang dengan
 menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa.
 2. mendeskripsikan perubahan sikap dan perilaku siswa kelas I Teknik Mesin
 Otomatif 3 SMK N 7 Semarang setelah mendapat PBM dengan
 menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa.
 I. 6 Manfaat Penelitian
 Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi manfaat praktis
 dan teoretis. Manfaat praktis penelitian ini dapat digunakan khususnya bagi guru
 bahasa Jawa dan siswa, temuan penelitian ini dapat dijadikan suatu strategi dan
 alternatif teknik yang tepat dan efektif dalam pembelajaran bahasa Jawa. Manfaat
 teoretis penelitian ini yaitu menambah khasanah penelitian pendidikan khususnya
 pembelajaran bahasa Jawa di sekolah.
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 BAB II
 KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS
 2. 1. Kajian Pustaka
 Penelitian tentang peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa
 krama pada siswa sangat sering dilakukan. Hal ini dilakukan karena keterampilan
 berbicara bahasa Jawa krama siswa sampai saat ini belum mencapai hasil yang
 memuaskan. Berikut ini adalah uraian dari berbagai penelitian dengan berbagai
 metode yang telah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam
 berbicara bahasa Jawa krama.
 Maridi (1999) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan
 Kemampuan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Melalui Teknik Tanya Jawab
 Pada Siswa Kelas 2 SLTP 2 Sukaraja Kabupaten Banyumas, menunjukkan bahwa
 teknik tanya jawab dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa
 krama bagi siswa kelas 2 SLTP 2 Sukaraja Kabupaten Banyumas. Hal ini
 ditunjukkan dengan nilai rata-rata kelas pada keterampilan berbicara bahasa Jawa
 krama meningkat 28,52%. Selain itu, dengan teknik tanya jawab sikap siswa
 dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa megalami perubahan dari siswa yang
 semula sering menunjukkan sikap negatif berubah menjadi sikap positif.
 Penelitian yang dilakukan oleh Suharni (2002) berjudul Meningkatkan
 Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Melalui Pengajaran Remidial Dengan
 Media Audio Bagi Siswa Kelas II F Catur Wulan II SLTP Negeri 28 Semarang
 Tahun Ajaran 2001/2002, menunjukkan bahwa teknik tanya jawab dapat
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 meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama bagi siswa kelas II F
 SLTP N 28 Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata kelas pada
 keterampilan berbicara bahasa Jawa krama meningkat 0.53%. Selain itu, dengan
 metode ini sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa menjadi lebih
 baik. Sikap siswa yang semula tidak mendukung dalam proses pembelajaran
 bahasa Jawa sudah tidak mereka lakukan. Siswa sudah mulai mempunyai
 keberanian dan bisa berekpresi sesuai dengan perannya.
 Penelitian Ismail (2005) berjudul Meningkatkan Keterampilan
 Berbicara Bahasa Jawa Krama Melalui Teknik Menghafal Kosakata Pada
 Siswa Kelas II A SLTP N Bulu Temanggung, menunjukkan bahwa teknik tanya
 jawab dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama bagi siswa
 kelas II A SLTP N Bulu Temanggung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata
 kelas pada keterampilan berbicara bahasa Jawa krama meningkat 0,97%. Selain
 itu, dengan metode ini sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa
 menjadi lebih baik. Siswa menunjukkan sikap yang aktif, berani, dan kritis
 terhadap ujaran yang salah.
 Kurniasih (2005) dalam penelitiannya berjudul Peningkatan
 Kemampuan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama Dengan Teknik Bisik
 Berantai Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 11 Tegal, menunjukkan bahwa
 teknik bisik berantai dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa
 krama bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 11 Tegal. Hal ini ditunjukkan dengan
 nilai rata-rata kelas pada keterampilan berbicara bahasa Jawa krama meningkat
 10, 09%. Teknik bisik berantai juga menyenangkan siswa karena pembelajaran
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 dengan metode ini siswa diajak untuk bermain sehingga pembelajaran menjadi
 santai / tidak tegang dan siswa tidak akan merasa terbebani jika sedang mengikuti
 pembelajaran bahasa Jawa dengan metode ini.
 Purnomo (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan
 Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Krama Dengan Metode Sosiodrama Dan
 Bermain Peran Pada Siswa Kelas II B SMP Negeri 21 Semarang Tahun
 Pelajaran 2004/2005, menunjukkan bahwa teknik bisik berantai dapat
 meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama bagi siswa kelas II B
 SMP Negeri 21 Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata kelas pada
 keterampilan berbicara bahasa Jawa krama meningkat 10,8%. Metode sosiodrama
 dan bermain peran berhasil memancing siswa untuk mau tampil berbicara di
 depan umum (kelas). Metode ini pun dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa
 ketika maju berbicara bahasa Jawa krama di kelas, karena siswa suka dan merasa
 tertantang untuk berperan sebagai orang lain selayaknya bintang film. Selain itu,
 bagi siswa metode ini juga menyenangkan dan santai sehingga pembelajaran tidak
 tegang dan kaku. Dengan demikian metode ini cocok sebagai metode
 pembelajaran keterampilan berbicara.
 Mulyani (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kesalahan
 Berbahasa Yang Terjadi Pada Proses Penguasaan Bahasa Jawa Sebagai Bahasa
 Kedua Mahasiswa Jawa Barat Di Mrican Yogyakarta, menunjukkan bahwa
 mahasiswa yang bahasa ibunya adalah bahasa sunda sering melakukan kesalahan
 dan kekeliruan dalam berbicara bahasa Jawa. Selain itu, dalam penelitian ini juga
 ditemukan kesamaan dan perbedaan antara bahasa Jawa dengan bahasa Sunda.
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 Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang bertujuan
 meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama telah dilakukan oleh
 banyak orang dengan berbagai metode yang berbeda. Metode-metode tersebut
 telah berhasil meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa.
 Penelitian ini mencoba menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa dan
 berharap penelitian yang akan dilakukan penulis dapat menjadi pelengkap dan
 penyempurna penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
 2. 2. Landasan Teoretis
 Teori yang dipaparkan yakni teori tentang hakikat keterampilan
 berbicara, ragam bahasa Jawa, ragam bahasa Jawa krama, pembelajaran berbicara
 bahasa Jawa berdasarkan kurikulum 2004, kesalahan berbahasa, dan analisis
 kesalahan berbahasa sebagai metode pembelajaran berbicara ragam krama.
 2. 2. 1 Hakikat Keterampilan Berbicara
 Berbicara merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa
 selain menyimak, membaca, dan menulis (Nida dalam Tarigan 1981:1). Makna
 berbicara sebagai salah satu keterampilan berbahasa tentunya berbicara tidak
 hanya sekadar mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa saja, melainkan lebih dari itu,
 yakni berbicara dalam konteks yang teratur, sistematis, dan logis. Hal ini dapat
 diketahui dari pernyataan Hendrikus (1991:14) bahwa berbicara adalah kegiatan
 mengucapkan kata atau kalimat kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu,
 yang disampaikan secara runtut, sistematis, dan logis.
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 Dengan berbicara, seseorang telah menyampaikan ide, gagasan, pikiran,
 dan perasaannya kepada orang lain secara lisan. Dengan kata lain, melalui
 berbicara, seseorang dapat diketahui jalan pikirannya, gagasannya, idenya, dan
 perasaannya.
 Keterampilan berbicara merupakan keterampilan berkomunikasi secara
 langsung dan lisan. Keterampilan ini tidak serta merta datang pada diri seseorang,
 melainkan perlu adanya latihan atau pembiasaan. Hal ini dilakukan dengan
 harapan pesan yang disampaikan oleh pembicara dapat diterima dengan baik oleh
 pendengar, dengan kata lain pembicara dapat mengkomunikasikan ide, gagasan,
 pikiran, dan perasaannya kepada pendengar. Semakin terampil seseorang dalam
 berbicara, maka semakin mudahlah ia mengungkapkan pikiran, gagasan, dan
 perasaannya kepada orang lain, serta semakin jelas jalan pikirannya, karena
 sesungguhnya bahasa itu mencerminkan pikirannya. Hal ini dapat diketahui dari
 pernyataan Tarigan (1986:3-4) bahwa keterampilan berbicara digunakan untuk
 mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaannya kepada orang lain.
 2. 2. 2 Ragam Bahasa Jawa
 Ketika seseorang berbicara, selain memperhatikan kaidah-kaidah tata
 bahasa, juga masih harus memperhatikan kesopansantunan dalam berbicara yaitu
 memperhatikan siapa orang yang diajak bicara dan siapa yang dibicarakan.
 Berbicara kepada orang tua berbeda dengan berbicara pada anak kecil atau yang
 seumur. Dalam bahasa Jawa, hal itu disebut unggah-ungguhing basa.
 Unggah-ungguhing basa menurut Ekowardono (1993) dikelompokkan
 menjadi dua, yaitu ragam ngoko dan ragam krama. Ragam ngoko meliputi ngoko

Page 31
                        

16
 lugu dan ngoko alus, dan ragam krama meliputi krama lugu dan krama alus
 ( krama inggil).
 Ragam ngoko adalah ragam yang semua katanya adalah ngoko, termasuk
 juga afiksnya kalau kata tersebut berafiks. Jika di dalam ragam ngoko tidak
 terdapat kata-kata krama inggil, ragam tersebut akan berubah menjadi ragam
 ngoko lugu. Jika di dalam ragam ngoko dimasukkan kata-kata ragam krama
 inggil, ragam tersebut akan berubah menjadi ragam ngoko alus.
 Ragam krama adalah ragam yang semua katanya adalah krama, termasuk
 juga afiksnya kalau kata itu berafiks. Jika di dalam ragam krama tidak terdapat
 kata-kata krama inggil, ragam tersebut dinamakan ragam krama lugu. Jika di
 dalam ragam krama ditambahkan dengan kata-kata krama inggil, ragam tersebut
 dinamakan krama alus.
 2. 2. 3 Ragam Bahasa Jawa Krama
 Ragam santun dalam bahasa Jawa adalah ragam krama. Kesantunan
 tersebut terlihat pada pilihan kata yang digunakan saat berbicara menggunakan
 ragam krama. Penggunaan pilihan kata tersebut dimaksudkan untuk menghargai
 atau menghormati seseorang yang diajak bicara (Purwadi 2005:28).
 Ragam krama menurut Ekowardono (1993) adalah ragam yang semua
 katanya adalah krama, termasuk juga afiksnya kalau kata itu berafiks. Ragam
 krama digunakan digunakan bagi mereka yang merasa dirinya lebih rendah status
 sosialnya daripada lawan bicara dan mereka yang belum akrab kepada lawan
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 bicara, karena kali pertama bertemu / belum kenal. Ragam krama terbagi menjadi
 dua, yaitu krama lugu dan krama alus.
 2. 2. 3. 1 Ragam Krama Lugu
 Ragam krama lugu adalah ragam krama dalam penggunaannya tidak
 terdapat kata-kata krama inggil, sehingga dapat dikatakan kesantuan ragam krama
 lugu adalah lebih rendah daripada krama alus.
 Ciri – ciri ragam krama lugu yaitu :
 (1) Pemakaian bahasa Jawa seluruhnya dibentuk dengan kosakata krama,
 demikian juga afiksnya.
 Menapa sampeyan nate dipuntilari arta anak kula?
 ‘Apa kamu pernah diberi uang anak saya?’
 (Hardyanto, dkk 2001:51)
 (2) Kata ganti orang pertama menggunakan kata kula ‘aku’, kata ganti orang
 kedua menggunakan kata sampeyan ‘kamu’, dan kata ganti untuk orang
 ketiga adalah panjenenganipun ‘mereka atau dia’.
 a. Tas kula wonten pundi nggih?
 ‘Tasku di mana ya?
 b. Menapa sampeyan nate dipuntilari arta anak kula?
 ‘Apa kamu pernah diberi uang anak saya?’
 (Hardyanto, dkk 2001:51)
 c. Nuwun sewu, Pak Mulyono boten wonten amargi panjenenganipun
 sampun kondur.
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 ‘Maaf, Pak Mulyono sudah tidak ada karena dia (Pak Mulyono) sudah
 pulang.’
 (3) Krama lugu digunakan oleh peserta tutur yang belum atau tidak akrab,
 misal baru kenal.
 2. 2. 3. 2 Ragam Krama Alus
 Ragam krama alus merupakan ragam bahasa Jawa yang tingkat
 kesantunannya paling tinggi di antara ragam bahasa Jawa yang ada. Adapun ciri –
 ciri ragam krama alus yaitu:
 (1) Semua kosakatanya terdiri atas kosakata ragam krama termasuk afiksnya
 dan dapat ditambahi dengan kosakata ragam krama inggil.
 Kula kesah Surabaya, badhe sowan dhateng dalemipun simbah.
 ‘Saya pergi ke Surabaya untuk berkunjung ke rumah nenek.’
 (2) Penggunaan kosakata krama inggil dalam ragam krama alus, digunakan
 untuk menghormati lawan bicara atau orang yang dibicarakan, yaitu untuk
 menyebut tindakan dan milik orang yang dihormati.
 a. Kala wingi ibu mundhut roti
 ‘Kemarin Ibu membeli roti’
 b. Rikmanipun ibu sampun pethak sedaya
 ‘Rambut ibu sudah putih semua’
 (Hardyanto, dkk 2001:52)
 (3) Kata ganti orang pertama menggunakan kata kula ‘aku’, kata ganti orang
 kedua menggunakan kata panjenengan ‘kamu’, dan kata ganti untuk orang
 ketiga adalah panjenenganipun ‘mereka atau dia’.
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 a. Menapa panjenengan nate dipuntilari arta anak kula?
 ‘Apa kamu pernah diberi uang anak saya?’
 (Hardyanto, dkk 2001:51)
 b. Artanipun panjenengan sampun dipunpundhut panjenenganipun.
 ‘Uang kamu sudah diambil olehnya.’
 (4) Klitik –mu berubah menjadi panjenengan, klitik dak- berubah menjadi
 kula, dan klitik kok- berubah menjadi panjenengan ............
 a. Menapa dalem panjengan menika celak griyanipun Bakir?
 ‘Apa rumahmu itu dekat rumah Bakir?’
 b. Buku panjenegan kula bekta nggih?
 ‘Bukumu kubawa ya?’
 c. Buku kula menapa panjengan asta?
 ‘Apakah bukuku kaubawa?’
 (Hardyanto, dkk 2001:54)
 2. 2. 4 Pembelajaran Berbicara Bahasa Jawa Berdasarkan
 Kurikulum 2004
 Penelitian ini merujuk pada Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah No.
 895.5/01/ 2005 tentang kurikulum 2004 mata pelajaran bahasa Jawa untuk jenjang
 SMK. Dalam kurikulum tersebut disebutkan bahwa standar kompetensi berbicara
 jenjang SMK kelas I yaitu siswa mampu mengungkapkan pikiran, pendapat,
 gagasan, dan perasaan secara lisan melalui bertelepon, berpidato, bercerita, dan
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 berdialog dalam berbagai ragam bahasa Jawa dengan unggah-ungguh basa yang
 sesuai.
 Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbicara
 bahasa Jawa berdasarkan kurikulum 2004 adalah menuntut siswa dapat langsung
 mempraktikan atau menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari yakni
 untuk berkomunikasi. Dengan kata lain, kemampuan berbahasa siswa menjadi
 titik - berat dalam pembelajaran bahasa. Kemampuan berbahasa siswa
 menggunakan bahasa Jawa krama dapat ditunjukkan dengan siswa mampu
 menyampaikan informasi dengan bertelepon, berpidato, bercerita, dan berdialog
 dalam berbagai ragam bahasa Jawa, salah satunya ragam krama.
 2. 2. 5 Kesalahan Berbahasa
 Proses pembelajaran bahasa baik itu bahasa pertama dan bahasa kedua
 memang tidak pernah luput dari penyimpangan kaidah bahasa. Kesalahan
 berbahasa / penyimpangan kaidah bahasa yang terjadi dalam proses pembelajaran
 tersebut menurut Tarigan (1996) disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor
 kesalahan ‘error’ dan kekeliruan ‘mistake’.
 Kesalahan dan kekeliruan berbahasa dalam pengertian sehari-hari dapat
 dikatakan mempunyai makna yang kurang lebih sama. Dalam pembelajaran
 bahasa, kedua kata tersebut tidaklah sama, dibedakan. Kesalahan berbahasa
 disebabkan oleh kekurangsempurnaan pengetahuan pembelajar tentang kaidah
 bahasa yang akan dikuasai, sehingga pembelajar melakukan transfer kaidah
 bahasa yang telah dikuasai. Kekeliruan berbahasa merupakan kesalahan sebagai
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 akibat ketidakmampuan untuk memproduksi bahasa kedua sesuai kaidah
 bahasanya, yang sebenarnya telah diketahui oleh pembelajar. Berikut
 perbandingan persamaan dan perbedaan antara kesalahan dan kekeliruan
 berbahasa:
 PERBEDAAN KESALAHAN DAN KEKELIRUAN
 KATEGORI
 SUDUT PANDANG
 KESALAHAN
 BERBAHASA
 KEKELIRUAN
 BERBAHASA
 1. Sumber
 2. Sifat
 3. Durasi
 4. Sisteim Linguistik
 5. Produk
 6. Cara Perbaikan
 Kompetensi
 Sistematis, berlaku secara
 umum
 Permanen
 Belum dikuasai
 Penyimpangan kaidah
 bahasa
 Dibantu oleh guru,
 melalui latihan dan
 pengajaran remidial
 Performasi
 Acak, tidak sistematis
 individual
 Sementara
 Sudah dikuasai
 Penyimpangan kaidah
 bahasa
 Siswa sendiri, melalui
 mawas diri dan
 pemusatan perhatian
 (Tarigan, 1996 : 31)
 Uraian di atas dapat membantu peneliti untuk menentukan penyebab
 siswa sering melakukan kesalahan berbahasa dalam menggunakan bahasa Jawa
 krama, yaitu kesalahan itu terjadi akibat kesalahan atau kekeliruan.
 Keselahan dan kekeliruan berbahasa yang sering terjadi saat penggunaan
 ragam krama yaitu bidang morfologi dan bidang diksi.
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 (a) Bidang Morfologi
 Berikut ini berbagai kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi.
 Salah Seharusnya
 takaturi kula aturi
 ditumbaske dipuntumbasaken
 dibekta dipunbekta
 diasta dipunasta
 astane astanipun
 adhimu rayi panjenengan
 (b) Bidang Diksi
 Berikut ini berbagai kesalahan berbahasa dalam bidang semantik.
 Salah : Rikala kula siram, bapak sampun wangsul ngasta apel.
 Seharusnya : Rikala kula adus, bapak sampun kondur ngasta apel.
 ‘Ketika saya mandi, bapak sudah pulang membawa apel.’
 Salah : Kula kesah dhateng sekolahan nitih motor.
 Seharusnya : Kula kesah dhateng sekolah numpak motor.
 ‘Saya pergi ke sekolah naik motor.”
 Salah : Samparanipun kula sakit.
 Seharusnya : Sukunipun kula sakit.
 ‘Kaki saya sakit.’
 Salah : Ibu badhe nyuwun pirsa!
 Seharusnya : Ibu badhe mundhut pirsa!
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 ‘Ibu mau bertanya!’
 Salah : Bu, kula badhe tangklet!
 Seharusnya : Bu, kula badhe nyuwun pirsa!
 ‘Bu, saya mau bertanya!’
 2. 2. 6 Analisis Kesalahan Berbahasa Sebagai Metode Pembelajaran
 Berbicara Bahasa Jawa Krama
 Dalam pembelajaran bahasa, metode analisis kesalahan berbahasa dapat
 dijadikan pilihan, khuususnya untuk pembelajaran keterampilan berbicara ragam
 krama. Dengan metode analisis kesalahan berbahasa siswa dapat mengetahui
 kesalahan dan kekeliruannya saat berbicara ragam krama dan dapat mengetahui
 cara memperbaikinya.
 Langkah awal dalam pembelajaran dengan metode analisis kesalahan
 berbahasa adalah siswa yang dipanggil namanya oleh guru maju berbicara ragam
 krama. Siswa lainnya bersama guru menyimak tuturan siswa yang maju tersebut.
 Apabila siswa tersebut melakukan kesalahan dalam berbicara ragam krama, maka
 guru atau siswa lainnya yang mengetahui bahwa siswa tersebut melakukan
 kesalahan, langsung menyalahkan dan diperbaiki kesalahan tersebut secara
 bersama (siswa dan guru). Kesalahan siswa tersebut dicatat oleh guru di kartu
 kata. Setelah siswa (yang maju ke depan kelas selesai berbicara), guru
 memberikan kartu karta itu kepadanya. Kemudian, Siswa tersebut harus mengisi
 sendiri kolom pembetulan (menuliskan sendiri pembetulan atas kesalahan yang ia
 lakukan). Dengan demikian, siswa tersebut tahu kesalahan dan tahu cara
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 memperbaikinya. Setelah itu, kartu kata tersebut dikembalikan lagi ke guru.
 Berikut seterusnya sampai semua siswa telah mendapat giliran maju berbicara
 ragam krama. Berikut adalah gambar kartu kata yang dimaksud.
 Keterangan:
 (1) Kolom nama, kelas, dan nomor urut diisi oleh guru, yaitu dituliskan data
 siswa yang maju bicara ragam krama.
 (2) Kolom salah diisi oleh guru, yaitu dituliskan kesalahan dan kekeliruan
 yang dilakukan oleh siswa yang maju bicara ragam krama.
 KARTU KOREKSI Nama : ............................................................
 Kelas : ............................................................
 No. Urut : ............................................................
 SALAH PEMBETULAN
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 (3) Kolom pembetulan diisi oleh siswa itu sendiri (siswa yang maju bicara
 ragam krama), yaitu dituliskan pembetulan atas kesalahan yang
 dilakukannya
 2. 3 Kerangka Berfikir
 Keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa sangat kurang. Hal
 tersebut terbukti dengan belum sempurnanya siswa ketika berbicara bahasa Jawa
 krama. Ketidaksempurnaan disebabkan oleh adanya kesalahan dan kekeliruan
 berbahasa. Penggunaan metode analisis kesalahan berbahasa untuk
 mengupayakan peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa.
 Metode analisis kesalahan berbahasa sangat efektif dalam pembelajaran
 berbicara ragam krama, karena dengan metode ini siswa akan mengetahui
 kesalahan dan kekeliruannya saat berbicara ragam krama dan dapat mengetahui
 cara memperbaikinya sekaligus dapat dengan jelas mengetahui bentuk linguistik
 bahasa Jawa, baik itu ngoko atau krama. Hal itu terjadi karena pada dasarnya
 bahasa sama dengan matematika, yaitu penuh dengan rumus. Dengan demikian,
 bahasa mempunyai struktur tetap yang dapat dan mudah dipelajari sebagaimana
 mempelajari rumus-rumus yang tedapat di matematika. Sudut pandang guru, hasil
 analisis dalam pembelajaran dengan metode ini dapat digunakan sebagai dasar
 dalam memperbaiki (mencari dan menetukan) komponen pembelajaran bahasa
 Jawa. Komponen pembelajaran yang dimaksud yaitu tujuan, bahan, cara
 penyajian, media, dan penilaian dalam proses belajar mengajar bahasa Jawa.
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 2. 4 Hipotesis Tindakan
 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan
 kemampuan berbicara bahasa Jawa krama pada siswa yang rendah dapat
 dipecahkan. Hipotesis bersifat dugaan yang mungkin benar atau kemungkinan
 salah. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kesalahan
 berbahasa dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa
 kelas I TMO3 SMK N 7 Semarang.
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 BAB III
 METODE PENELITIAN
 3. 1 Desain Penelitian
 Penelitian pembelajaran berbicara bahasa Jawa ragam krama
 menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa ini merupakan Penelitian
 Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas bertujuan meningkatkan mutu
 pembelajaran. Melalui penelitian diharapkan kualitas pembelajaran menjadi lebih
 baik.
 Desain penelitian tindakan kelas ini menggunakan desain model
 Kemmis dan Taggart dalam Riyanto (2002 : 85). Desain yang dikemukakan oleh
 Kemmis ini merupakan bentuk kajian yang bersifat reflektif. Penelitian dilakukan
 dalam beberapa siklus. Tiap siklus terdiri dari empat langkah, yaitu perencanaan,
 tindakan, pengamatan, dan refleksi. Jika tidakan pada siklus I hasilnya belum
 memenuhi target yang ditentukan akan dilakukan tidakan siklus II. Jika ternyata
 hasil siklus II pun belum mencapai target maka akan dilakukan tindakan siklus
 III, begitu seterusnya. Penelitian tindakan kelas digambarkan sebagai berikut.
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 Gambar 1. Desain Peneletian Model Kemmis Dan Taggart
 Keterangan:
 P1 : Perencanaan siklus 1
 P2 : Perencanaan Siklus 2
 T : Tindakan
 P : Pengamatan
 R : Refleksi
 Secara rinci tindakan yang dilakukan tiap siklus dalam penelitian ini
 dijelaskan pada bagian berikut.
 3. 1. 1 Siklus I
 Kegiatan siklus I terdiri atas perencanaan, tindakan, pengamatan, dan
 refleksi.
 3. 1. 1. 1 Perencanaan
 Pada tahap ini peneliti mengadakan kegiatan perencanaan
 mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penelitian pembelajaran
 bahasa dengan metode analisis kesalahan berbahasa. Kegiatan-kegiatan yang
 R
 P1
 P
 T R
 P2
 P
 T
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 tercakup dalam tahap ini meliputi: (1) menyusun rencana pembelajaran,
 (2) menyusun pedoman observasi, pedoman wawancara, dan jurnal, dan (3)
 menyiapkan kartu koreksi sebagai media pembelajaran berbicara menggunakan
 metode analisis kesalahan.
 Siklus I ini akan dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan peneliti
 sebagai pengajarnya. Pada perertemuan ke-1, siswa yang maju menceritakan
 pengalaman pribadi menggunakan bahasa Jawa krama yaitu siswa yang
 presensinya bernomor genap, sedangkan pertemuan ke-2 untuk siswa yang
 presensinya bernomor ganjil. Adapun indikator pencapaian pada siklus I yaitu
 siswa dinyatakan tuntas apabila telah mendapat skor sama dengan atau di atas 15.
 3. 1. 1. 2 Tindakan
 Tahap ini merupakan pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah
 ditetapkan. Tindakan yang dilakukan secara garis besar adalah pembelajaran
 berbicara bahasa Jawa krama dengan metode analisis kesalahan berbahasa. Pada
 tahap ini dilakukan tiga tahap proses belajar mengajar, yaitu pendahuluan, inti,
 dan penutup.
 Pada tahap pendahuluan, siswa dikondisikan agar siap melaksanakan
 pembelajaran dengan metode analisis kesalahan berbahasa. Di dalam tindakan ini
 guru menjelaskan tata cara pelaksanan dan aturan-aturan yang ada dalam
 pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama menggunakan metode analisis
 kesalahan berbahasa.
 Pada tahap inti ini dilakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah
 ditetapkan. Pada pertemuan ke-1, siswa yang presensinya bernomor genap, satu
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 per satu diberi kesempatan ke depan kelas untuk berbicara tentang pengalaman
 pribadi menggunakan bahasa Jawa krama, sedangkan pada pertemuan ke-2 yang
 maju adalah siswa yang bernomor ganjil. Siswa lainnya (yang tidak maju)
 bersama guru menyimak tuturan siswa yang maju tersebut. Apabila siswa tersebut
 melakukan kesalahan dalam berbicara ragam krama, maka guru mencatat
 kesalahan siswa tersebut di kartu koreksi pada kolom kesalahan. Setelah siswa
 (yang maju ke depan kelas) selesai berbicara, guru memberikan kartu koreksi itu
 kepadanya. Kemudian, siswa tersebut harus mengisi sendiri kolom pembetulan
 (menuliskan sendiri pembetulan atas kesalahan yang ia lakukan). Setelah itu, kartu
 koreksi tersebut dikembalikan lagi ke guru.
 Pada tahap penutup, guru mengulas kembali kesalahan dan kekeliruan
 berbahasa yang sering dilakukan oleh siswa saat berbicara menggunakan bahasa
 Jawa krama. Penjelasan ini bertujuan supaya siswa tahu benar penggunakan
 bahasa Jawa krama, yaitu bagaimana penggunaan kosakata bahasa Jawa untuk diri
 sendiri dan orang lain (misal orang tua, seseorang yang dihormati, seseorang lebih
 muda atau lebih tua usianya). Selanjutnya guru dan siswa bertanya jawab
 mengenai kegunaan dapat berbicara bahasa Jawa krama dengan baik dan benar.
 Setelah pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama selesai, guru
 membagikan jurnal siswa yang digunakan sebagai data nontes kepada siswa.
 Setelah itu, peneliti melaksanakan wawancara kepada siswa yang memperoleh
 nilai tertinggi dan terendah. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran atau pada
 waktu istirahat.
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 3. 1. 1. 3 Pengamatan
 Pengamatan adalah mengamati kegiatan dan tingkah laku siswa selama
 penelitian berlangsung. Dengan demikian, tahap pengamatan pada siklus I
 dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama
 menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa. Aspek yang diamati yaitu:
 (1) perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran seperti mengganggu
 teman, bergurau, mengantuk, acuh tak acuh, terganggu lingkungan,
 memperhatikan dengan seksama, bertanya, dan menjawab pertanyaan, dan (2)
 kemampuan siswa berbicara bahasa Jawa krama meliputi benar tidaknya pilihan
 kata yang digunakan (diksi), intonasi, benar tidaknya saat melafalkan kosakata
 Jawa / artikulasi, kelancaran dalam berbicara, dan ekspresi saat berbicara.
 3. 1. 1. 4 Refleksi
 Pada akhir siklus I dicatat kemampuan dan perilaku siswa dalam
 mengikuti proses belajar mengajar. Berdasarkan pengamatan (hasil catatan) yang
 dilakukan pada siklus I, peneliti dapat menentukan langkah-langkah perbaikan
 yang perlu dilaksanakan pada siklus II. Masalah-masalah pada siklus I dicari
 pemecahannya, sedangkan kelebihan-kelebihannya dipertahankan dan
 ditingkatkan pada siklus II.
 3. 1. 2 Siklus II
 Tindakan pada siklus II ini merupakan perbaikan dari siklus I. Dengan
 demikian, hasil siklus I digunakan sebagai refleksi pada siklus II dengan upaya
 memperbaiki kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I.
 Siswa yang belum mampu berbicara bahasa Jawa krama dengan baik diberi
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 perhatian khusus, diberi penjelasan tentang kesalahan dan kekeliruan yang telah
 terjadi saat berbicara bahasa Jawa krama pada siklus I, dan diberi tugas.
 Pelaksanaan siklus II sama dengan siklus I. Siklus II terdiri atas revisi
 perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.
 3. 1. 2. 1 Revisi Perencanaan
 Pada tahap perencanaan siklus II peneliti mengevaluasi perencanaan
 pada siklus I sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan siklus II. Kegiatan-
 kegiatan yang tercakup dalam tahap ini meliputi (1) menyusun rencana
 pembelajaran, (2) menyusun pedoman observasi, pedoman wawancara, dan jurnal,
 dan (3) menyiapkan kartu koreksi sebagai media pembelajaran berbicara
 menggunakan metode analisis kesalahan. Siklus II ini akan dilaksanakan dalam
 dua kali pertemuan dengan peneliti sebagai pengajarnya. Pada perertemuan ke-1,
 siswa yang maju menceritakan pengalaman pribadi menggunakan bahasa Jawa
 krama yaitu siswa yang presensinya bernomor ganjil, sedangkan pertemuan ke-2
 untuk siswa yang presensinya bernomor genap. Adapun indikator pencapaian
 pada siklus I yaitu siswa dinyatakan tuntas apabila telah mendapat skor sama
 dengan atau di atas 17.
 3. 1. 2. 2 Tindakan
 Tahap ini merupakan pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah
 ditetapkan. Tindakan yang dilakukan secara garis besar adalah pembelajaran
 berbicara bahasa Jawa krama dengan metode analisis kesalahan berbahasa.
 Siklus II hampir sama dengan tindakan yang dilakukan pada siklus I,
 perbedaan terletak pada pengisisian kolom kartu koreksi. Jika dalam siklus I
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 pengisisan kolom kesalahan dilakukan oleh guru dan kolom pembetulan
 dilakukan oleh siswa, maka dalam siklus II kedua kolom tersebut diisi oleh siswa.
 Dengan demikian pada siklus II, siswa dikelompokkan berpasangan-pasangan.
 Setiap pasangan terdiri atas dua siswa, yaitu siswa yang presensinya bernomor
 genap berpasangan dengan siswa yang presensinya bernomor ganjil.
 Pengelompokkan secara berpasangan ini bertujuan untuk melatih keterampilan
 kerjasama siswa dengan pasangan / partner.
 Pada pertemuan ke-1, jika siswa yang presensinya bernomor ganjil
 maju, maka pasangannya (siswa yang bernomor genap) harus mencatat kesalahan
 / kekeliruan sekaligus pembetulannya dan ditulis di kartu koreksi, kemudian kartu
 koreksi tersebut dikembalikan ke guru setelah pembelajaran selesai. Pada
 pertemuan ke-2, jika siswa yang presensinya bernomor genap maju, maka
 pasangannya (siswa yang bernomor ganjil) harus mencatat kesalahan / kekeliruan
 sekaligus pembetulannya dan ditulis di kartu koreksi, kemudian kartu koreksi
 tersebut dikembalikan ke guru setelah pembelajaran selesai.
 Setelah pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama selesai, guru
 membagikan jurnal siswa yang digunakan sebagai data nontes kepada siswa.
 Setelah itu, peneliti melaksanakan wawancara kepada siswa yang memperoleh
 nilai tertinggi dan terendah. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran atau pada
 waktu istirahat.
 3. 1. 2. 3 Pengamatan
 Kegiatan pengamatan dilakukan guru pada saat melakukan
 pembelajaran berbicara dengan metode analisis kesalahan berbahasa. Aspek yang
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 diamati yaitu (1) perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran seperti
 mengganggu teman, bergurau, mengantuk, acuh tak acuh, terganggu lingkungan,
 memperhatikan dengan seksama, bertanya, dan menjawab pertanyaan, dan (2)
 keterampilan siswa berbicara bahasa Jawa krama meliputi benar tidaknya pilihan
 kata yang digunakan (diksi), intonasi, benar tidaknya saat melafalkan kosakata
 Jawa / artikulasi / pelafalan, kelancaran dalam berbicara, dan ekspresi saat
 berbicara.
 3. 1. 2. 4 Refleksi
 Pada akhir siklus II dievaluasi tentang tindakan-tindakan yang sudah
 dilakukan. Hal-hal yang dicatat adalah seberapa besar peningkatan keterampilan
 berbicara ragam krama dan perubahan tingkah laku siswa setelah mendapat
 pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama dengan metode analisis kesalahan
 berbahasa.
 3. 2 Subjek Penelitian
 Subjek penelitian ini adalah keterampilan berbicara siswa kelas I TMO 3
 SMK Negeri 7 Semarang. Kelas I TMO 3 SMK Negeri 7 Semarang terdiri atas 35
 siswa laki-laki. Kelas I TMO 3 merupakan salah satu dari tiga kelas paralel
 program studi mesin otomatif di SMK Negeri 7 Semarang. Kelas I TMO 3
 dipilih sebagai objek penelitian karena berdasarkan pengamatan, kemampuan
 berbicara krama masih kurang maksimal dibandingkan dengan kelas I program
 studi mesin otomatif lainnya. Keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa
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 kelas I TMO 3 rendah didasarkan atas kurangnya kebiasaan berbicara
 menggunakan bahasa Jawa krama di sekolah maupun di masyarakat.
 3. 3 Variabel Penelitian
 Variabel penelitian ini adalah variabel input-output dan variabel proses.
 3. 3. 1 Variabel input-output
 Variabel input-output pada penelitian ini adalah keterampilan berbicara
 krama pada saat menceritakan pengalaman pribadi. Kondisi awal keterampilan
 siswa berbicara bahasa Jawa krama cenderung rendah sehingga diharapkan
 setelah pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama dengan metode analisis
 kesalahan berbahasa siswa lebih terampil berbicara bahasa Jawa krama.
 3. 3. 2 Variabel Proses
 Variabel proses dalam penelitian ini adalah pembelajaran berbicara
 bahasa Jawa krama dengan menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa.
 Yang dimaksud analisis kesalahan berbahasa adalah suatu kegiatan menganalisa
 kesalahan bahasa yang dilakukan seseorang saat menggunakan bahasa itu sendiri
 (tindakan berbahasa) dalam hal ini berbicara. Metode analisis kesalahan berbahasa
 diharapkan mampu meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama.
 3. 4 Instrumen Penelitian
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah aktivitas belajar dan
 kemampuan berbicara siswa yang menggunakan bahasa Jawa krama. Instrumen
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 yang digunakan untuk memperoleh data tersebut, yaitu lembar observasi, jurnal,
 dan wawancara.
 3. 4. 1 Lembar Observasi
 Lembar observasi digunakan untuk mengamati dan mendapatkan
 informasi tentang efektifitas metode analisis kesalahan bahasa dalam rangka
 mencapai tujuan pembelajaran. Aspek yang diamati adalah (1) perilaku siswa
 selama mengikuti proses pembelajaran seperti mengganggu teman, bergurau,
 mengantuk, acuh tak acuh, terganggu lingkungan, memperhatikan dengan
 seksama, bertanya, dan menjawab pertanyaan, dan (2) keterampilan siswa
 berbicara bahasa Jawa krama meliputi benar tidaknya pilihan kata yang digunakan
 (diksi), intonasi, benar tidaknya saat melafalkan kosakata Jawa / artikulasi,
 kelancaran dalam berbicara, dan ekspresi saat berbicara.
 Pedoman pengamatan keterampilan berbicara siswa menggunakan
 bahasa Jawa krama dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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 Tabel 1. Pengamatan Berbicara Bahasa Jawa Krama
 (Menceritakan Pengalaman Pribadi)
 No. Aspek-aspek yang diamati Kriteria Skor Kategori
 Penggunaan diksi tidak tepat 1 Gagal Penggunaan diksi kurang tepat 2
 Kurang
 Penggunaan diksi cukup tepat 3
 Cukup
 Penggunaan diksi tepat 4 Baik
 1 Diksi
 Penggunaan diksi sangat tepat 5 Sangat Baik
 Penggunaan intonasi tidak tepat 1 Gagal Penggunaan intonasi kurang tepat 2 Kurang Penggunaan intonasi cukup tepat 3 Cukup Penggunaan intonasi tepat 4 Baik
 2 Intonasi
 Penggunaan intonasi sangat tepat 5 Sangat Baik
 Penggunaan artikulasi tidak tepat 1 Gagal Penggunaan artikulasi kurang tepat
 2 Kurang
 Penggunaan artikulasi cukup tepat 3 Cukup Penggunaan artikulasi tepat 4 Baik
 3 Artikulasi
 Penggunaan artikulasi sangat tepat 5 Sangat Baik
 Berbicara tidak lancar 1 Gagal Berbicara kurang lancar 2 Kurang Berbicara cukup lancar 3 Cukup Berbicara lancar 4 Baik
 4 Kelancaran berbicara Berbicara sangat lancar 5 Sangat
 Baik Penggunaan ekspresi tidak tepat 1 Gagal Penggunaan ekspresi kurang tepat 2 Kurang Penggunaan ekspresi cukup tepat 3 Cukup Penggunaan ekspresi tepat 4 Baik
 5 Ekspresi
 Penggunaan ekspresi sangat tepat 5 Sangat Baik
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 Setiap aspek (keterampilan siswa berbicara bahasa Jawa ragam krama)
 yang dinilai mendapat ∑ skor 5 dengan kategori gagal, ∑ skor 6 – 10 dengan
 kategori kurang, ∑ skor 11 – 15 dengan kategori cukup, ∑ skor 16 – 20 dengan
 kategori baik, dan ∑ skor 21 – 25 dengan kategori sangat baik.
 3. 4. 2. Jurnal
 Jurnal digunakan untuk mencatat semua peristiwa yang terjadi selama
 pembelajaran berlangsung. Pengisian jurnal dilakukan setelah adanya penilaian
 terhadap siswa. Peneliti membuat jurnal guru sebagai refleksi diri dan siswa pun
 harus mengisi jurnal siswa setelah penilaian.
 Aspek–aspek yang akan diungkap dari jurnal siswa, yaitu (1) faktor
 yang mempengaruhi keterampilan siswa dalam berbicara menggunakan bahasa
 Jawa krama, (2) kesulitan – kesulitan yang dialami siswa dalam berbicara
 menggunakan bahasa Jawa krama, dan (3) cara mengajar guru, misalnya metode
 dan media yang telah digunakan dalam pembelajaran berbicara.
 Aspek–aspek yang akan diungkap dari jurnal guru, yaitu (1) keaktifan
 siswa, (2) perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran, (3) respon siswa
 terhadap metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran, (4) situasi dan
 suasana pembelajaran, dan (5) metode dan media yang digunakan dalam
 pembelajaran.
 3. 4. 3 Pedoman Wawancara
 Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai
 perilaku siswa. Pedoman wawancara meliputi beberapa aspek, yaitu (1) tanggapan
 siswa terhadap pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama dengan metode
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 analisis kesalahan berbahasa, (2) kesulitan siswa dalam berbicara bahasa Jawa
 krama, dan (3) usul siswa tentang pembelajaran yang akan datang.
 3. 5 Teknik Pengumpulan Data
 Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan
 tiga teknik pengumpulan data, yaitu pengamatan (observasi), jurnal, dan
 wawancara.
 3. 5. 1 Pengamatan (Observasi)
 Pengamatan (observasi) dilakukan selama proses pembelajaran
 berlangsung. Aspek-aspek yang diamati yaitu:
 (1) perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung seperti
 mengganggu teman, bergurau, mengantuk, acuh tak acuh, terganggu
 lingkungan, memperhatikan dengan seksama, bertanya, dan menjawab
 pertanyaan.
 (2) keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa meliputi benar
 tidaknya pilihan kata yang digunakan (diksi), intonasi, benar tidaknya
 saat melafalkan kosakata Jawa / artikulasi / pelafalan , kelancaran dalam
 berbicara, dan ekspresi saat berbicara.
 3. 5. 2 Jurnal
 Setelah mengadakan penilaian terhadap siswa, peneliti membuat jurnal
 siswa sebagai refleksi diri. Siswa mengisi jurnal siswa setelah dilaksanakan
 penelitian yaitu setelah kegiatan pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama
 (menceritakan pengalaman pribadi) dengan metode analisis kesalahan berbahasa

Page 55
                        

40
 selesai. Aspek – aspek yang akan diungkap dari jurnal siswa, yaitu (1) faktor yang
 mempengaruhi keterampilan siswa dalam berbicara menggunakan bahasa Jawa
 krama, (2) kesulitan–kesulitan yang dialami siswa dalam berbicara menggunakan
 bahasa Jawa krama, dan (3) cara mengajar guru, misalnya metode dan media yang
 telah digunakan dalam pembelajaran berbicara. Jurnal diisi setiap akhir
 pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama dengan metode analisis kesalahan
 berbahasa.
 3. 5. 3 Wawancara
 Pengambilan data dengan wawancara tidak dilakukan pada semua siswa,
 tetapi hanya dilakukan kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan
 terendah. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran, yaitu pada waktu istirahat.
 Kegiatan wawancara meliputi beberapa aspek, yaitu (1) tanggapan siswa terhadap
 pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama dengan metode analisis kesalahan
 berbahasa, (2) kesulitan siswa dalam berbicara bahasa Jawa krama, dan (3) usul
 siswa tentang pembelajaran yang akan datang.
 3. 6 Teknik Analisis Data
 Teknik analisis data penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif
 kualitatif dan teknik analisis deskriptif persentase.
 3. 6. 1 Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif
 Teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis data untuk
 menggambarkan suatu keadaan. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi,
 gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat,
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 atau hubungan antarfenomena yang diselidiki. Teknik deskriptif kualitatif
 digunakan untuk menganalisis perilaku siswa.
 3. 6. 2 Teknik Analisis Deskriptif Persentase
 Teknik analisis deskriptif persentase merupakan analisis data
 berdasarkan persentase dari data yang ada. Data yang dianalisis berupa
 keterampilan siswa saat berbicara bahasa Jawa krama. Data–data yang sudah
 diperoleh kemudian diolah melalui langkah – langkah:
 (1) membuat rekapitulasi skor kemampuan siswa berbicara krama.
 (2) Menghitung skor rata-rata.
 (3) menghitung persentase nilai.
 Perhitungan persentase nilai digunakan untuk mengalisis keterampilan
 siswa berbicara krama.
 Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase nilai adalah:
 NP = SMR
 X 100%
 Keterangan:
 NP : Nilai dalam persen
 R : Skor yang diperoleh siswa (skor komulatif)
 SM : Skor maksimal
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 BAB IV
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 4. 1 Hasil Penelitian
 Hasil penelitian ini meliputi kondisi awal, siklus I, dan siklus II.
 4. 1. 1 Kondisi Awal
 Untuk memperoleh data mengenai kondisi awal keterampilan berbicara
 bahasa Jawa krama pada siswa SMK N 7 Semarang kelas I TMO 3, dilakukan
 observasi pada saat guru mata pelajaran bahasa Jawa memberi tes keterampilan
 berbicara bahasa Jawa krama, yaitu dengan menyuruh siswa berpasang-pasangan
 untuk berdialog dengan tema “ngudarasa”. Hasil penelitian itu tampak pada
 tabel 2.
 Tabel 2. Kondisi Awal Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Krama
 Aspek-aspek yang diamati Skor rata-rata
 Diksi 1,7 Intonasi 3,1 Pelafalan 3,1 Kelancaran berbicara 3,1 Ekspresi 2,2 Jumlah 13,2 Rata-rata 2,64
 Pada tabel di atas, menunjukkan skor rata-rata kelas sebesar 2,64. Skor
 itu diproleh dari skor tiap-tiap aspek keterampilan berbicara siswa, yaitu aspek
 diksi, aspek intonasi, aspek pelafalan, aspek kelancaran berbicara, dan aspek
 ekspresi.
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 Di bawah ini diuraikan hasil perolehan skor tiap-tiap aspek keterampilan
 berbicara bahasa Jawa krama siswa SMK N 7 Semarang kelas I Teknik Mesin
 Otomatif 3.
 a. Diksi
 Skor aspek diksi berdasarkan penggunaan pilihan kosakata krama siswa
 SMK N 7 Semarang kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 dalam berbicara bahasa
 Jawa krama. Hasil aspek diksi dapat dilihat pada tabel berikut.
 Tabel 3. Aspek Diksi
 Diksi Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 20 57 20 2 Kurang 8 23 16 3 Cukup 5 14 15 4 Baik 2 6 8 5 Sangat baik 0 0 0
 Jumlah 35 100 59 Rata-rata 1,7
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 gagal memperoleh skor 1 dicapai 20 siswa atau sebesar 57%, kategori kurang
 memperoleh skor 2 dicapai 8 siswa atau sebesar 23%, kategori cukup
 memperoleh skor 3 dicapai 5 siswa atau sebesar 14%, dan kategori baik
 memperoleh skor 4 dicapai 2 siswa atau sbesar 8%. Skor rata-rata kelas pada
 aspek diksi sebesar 1,7.
 Pada aspek diksi, siswa masih sering melakukan kesalahan dalam
 memilih kosakata. Kesalahan yang sering terjadi yaitu, siswa masih menggunakan
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 kosakata bahasa Indonesia, masih menggunakan kosakata ngoko, dan masih
 menggunakan kosakata bahasa Jawa krama yang tidak tepat.
 Kesalahan siswa pada aspek diksi saat berbicara bahasa Jawa krama
 sebagai berikut.
 1. Kesalahan menggunakan kosakata bahasa Indonesia
 Kesalahan berbahasa yang terjadi berikut ini merupakan akibat
 penggunaan bahasa yang lebih dari satu, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.
 Bahasa Jawa pada masa sekarang dikatakan sebagai bahasa kedua karena tidak
 sedikit keluarga yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, yaitu
 bahasa Indonesia adalah bahasa yang kali pertama diajarkan oleh keluarga dan
 diucapkan oleh anak. Maka dari itu, kosakata bahasa Indonesia sering digunakan
 saat berbicara bahasa Jawa krama.
 Salah Benar
 1. Wah, kula bahagia sanget.
 2. Kula dipundukani bu guru amargi
 boten mengerjakan PR
 3. Kula malu sanget rikala pikantuk biji
 sekawan.
 4. Bapak kok kathah keringatnya, sakit
 ta Pak?
 5. Kula ra boten salah ta Pak?
 6. O, ternyata gitu..
 Wah, kula bingah sanget.
 Kula dipundukani bu guru amargi
 boten ndamel PR.
 Kula lingsem sanget rikala
 pikantuk biji sekawan.
 Bapak kok kathah riwenipun,
 gerah ta Pak?
 Kula boten lepat ta Pak?
 O, pranyata kados mekaten ta
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 2. Kesalahan menggunakan kosakata ngoko
 Kesalahan menggunakan kosakata ngoko saat berbicara bahasa Jawa
 krama (sebagaimana yang terdapat di bawah ini) terjadi karena siswa tidak
 mengetahui kosakata krama. Hal itu terjadi akibat tidak seringnya siswa
 mendengar dan menggunakan bahasa Jawa krama dalam kesehariannya.
 Salah Benar
 1. Lha kuwi, neng kono.
 2. Jebule gampil sanget nggih.
 3. PR-ipun basa Jawi mau kaca pinten?
 4. Panjenengan boten ngerti ta?
 5. Kula diwenehi honda bapak
 6. Kula melu pikantuk ta Pak?
 7. Mangke kula ingkang ngeterke Ibu.
 Lha menika, wonten mriku.
 Jebulipun gampil sanget nggih.
 PR-ipun basa Jawi wau kaca
 pinten?
 Panjenengan boten pirsa ta?
 Kula dipunparingi honda bapak.
 Kula tumut pikantuk ta Pak?
 Mangke kula ingkang ndherekaken
 Ibu.
 3. Kesalahan menggunakan kosakata bahasa Jawa krama yang tidak tepat
 Kesalahan mengunakan kosakata bahasa Jawa krama yang tidak tepat
 terjadi karena kesulitan membedakan dan menghafal mana kosakatan untuk diri
 sendiri dan untuk orang lain.
 Salah Benar
 1. Kala wingi kula sampun diaturi
 LKS.
 Kala wingi kula sampun
 dipunparingi LKS.
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 Salah Benar
 2. Para siswa kedah mundhut LKS.
 3. Kondur saking sekolah, kula badhe
 dhateng perpus.
 4. Kula boten kagungan buku menika.
 5. Kula boten mlebet amargi taksih
 gerah kok.
 6. Bu, kula badhe tangklet?
 Para siswa kedah mendhet LKS.
 Wangsul saking sekolah, kula
 badhe dhateng perpus.
 Kula boten gadhah buku menika.
 Kula boten mlebet amargi taksih
 Sakit kok.
 Bu, kula badhe nyuwun pirsa?
 b. Intonsi
 Skor aspek intonasi berdasarkan ketepatan intonasi yang digunakan
 siswa dalam berbicara bahasa Jawa krama. Hasil aspek intonasi dapat dilihat pada
 tabel berikut.
 Tabel 4. Aspek Intonasi
 Intonasi Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 0 0 0 2 Kurang 0 0 0 3 Cukup 30 86 90 4 Baik 5 14 20 5 Sangat baik 0 0 0
 Jumlah 35 100 110 Rata-rata 3,1
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 cukup memperoleh skor 3 dicapai 30 siswa atau sebesar 86% dan kategori baik
 memperoleh skor 4 dicapai 5 siswa atau sebesar 14%. Skor rata-rata kelas pada

Page 62
                        

47
 aspek intonasi sebesar 3,1. Kesalahan aspek intonasi siswa terletak pada tinggi
 rendahnya intonasi saat berbicara bahasa Jawa krama. Kesalahan aspek intonasi
 yang dilakukan siswa meliputi, siswa dalam berbicara masih menggunakan
 intonasi datar, intonasi kalimat berita diintonasikan siswa dengan kalimat tanya
 begitu sebaliknya intonasi kalimat tanya diintonasikan siswa dengan intonasi
 kalimat berita.
 Kesalahan pada aspek intonasi sebagai berikut.
 Salah Benar
 1. Kula dipundukani bu guru amargi
 mengerjakan PR?
 2. Kula malu sanget rikala pikantuk
 biji sekawan?
 3. Kula melu pikantuk ta Pak.
 4. Mangke kula ingkang ngeterke Ibu?
 Kula dipundukani bu guru amargi
 boten damel PR..
 Kula lingsem sanget rikala pikantuk
 biji sekawan.
 Kula tumut pikantuk ta Pak?
 Mangke kula ingkang ndherekaken
 Ibu.
 c. Pelafalan
 Skor aspek pelafalan berdasarkan ketepatan pengucapan, baik berupa
 vokal maupun konsonan yang digunakan siswa dalam berbicara bahasa Jawa
 krama. Hasil untuk aspek pelafalan dapat dilihat pada tabel berikut.
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 Tabel 5. Aspek Pelafalan
 Pelafalan Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 0 0 0 2 Kurang 0 0 0 3 Cukup 30 86 90 4 Baik 5 14 20 5 Sangat baik 0 0 0
 Jumlah 35 100 110 Rata-rata 3,1
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 cukup memperoleh skor 3 dicapai 30 siswa atau sebesar 86% dan kategori baik
 memperoleh skor 4 dicapai 5 siswa atau sebesar 14%. Skor rata-rata kelas pada
 aspek pelafalan sebesar 3,1. Kesalahan aspek pelafalan terdapat pada pengucapan
 baik vokal maupun konsonan.
 Kesalahan siswa pada aspek pelafalan misalnya,
 Salah Benar
 1. Prekawis menika ndhadhosaken
 kula sayah sanget.
 2. Wah, getukipun eco sanget
 Prekawis menika ndadosaken
 kula sayah sanget
 Wah, gethukipun eco sanget.
 d. Kelancaran Berbicara
 Skor aspek kelancaran berbicara berdasarkan lancar dan tidaknya siswa
 dalam berbicara bahasa Jawa krama. Hasil untuk aspek kelancaran berbicara dapat
 dilihat pada tabel berikut.
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 Tabel 6. Aspek Kelancaran Berbicara
 Kelancaran Berbicara Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 0 0 0 2 Kurang 8 23 16 3 Cukup 20 57 60 4 Baik 4 11 16 5 Sangat baik 3 9 15
 Jumlah 35 100 107 Rata-rata 3,1
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 kurang memperoleh skor 2 dicapai 8 siswa atau sebesar 23%, kategori cukup
 memperoleh skor 3 dicapai 20 siswa atau sebesar 57%, kategori baik memperoleh
 skor 4 dicapai 4 siswa atau sebesar 11%, dan kategori sangat baik memperoleh
 skor 5 dicapai 3 siswa atau sbesar 9%. Skor rata-rata kelas pada aspek kelancaran
 berbicara sebesar 3,1.
 Berdasarkan obeservasi, siswa ketika berbicara bahasa Jawa krama
 masih tersendat-sendat, masih terdapat jeda yang terlalu lama (diam dan sering
 mengulang kata), dan pembicaraan sering diulang-ulang, sehingga mempengaruhi
 aspek kelancaran.
 e. Ekspresi
 Skor aspek ekspresi berdasarkan tepat atau tidaknya ekspresi siswa
 dalam berbicara bahasa Jawa krama. Hasil untuk aspek ekspresi dapat dilihat pada
 tabel berikut.
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 Tabel 7. Aspek Ekspresi
 Ekspresi Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 0 0 0 2 Kurang 30 85,71 60 3 Cukup 5 14,29 15 4 Baik 0 0 0 5 Sangat baik 0 0 0
 Jumlah 35 100 75 Rata-rata 2,1
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 kurang memperoleh skor 2 dicapai 30 siswa atau sebesar 85,71% dan kategori
 cukup memperoleh skor 3 dicapai 20 siswa atau sebesar 14,29%. Skor rata-rata
 kelas pada aspek ekspresi sebesar 2,1.
 Berdasarkan obeservasi, siswa ketika berbicara bahasa Jawa krama
 masih belum dapat berekspresi. Siswa berbicara dengan ekspresi kosong / datar,
 tidak menatap lawan bicara atau pun siswa lain yang ada di kelas, dan siswa justru
 sering melihat ke arah tembok, lantai, atap, sesekali ke arah guru, dan melihat arah
 ke luar kelas. Hal itu terjadi karena siswa tidak percaya diri ketika berbicara
 bahasa Jawa krama di depan kelas. Ketidakpercayaan diri siswa timbul akibat
 rasa malu berbicara di depan kelas, rasa bingung dan rasa takut salah ketika
 berbicara menggunakan bahasa Jawa krama.
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 4. 1. 2 Siklus I
 Pada siklus I akan dibahas tentang (1) hasil observasi yang meliputi
 keterampilan siswa berbicara bahasa Jawa krama, perilaku siswa selama
 pembelajaran berlangsung, (2) hasil jurnal siswa, dan (3) hasil wawancara.
 4. 1. 2. 1 Hasil Observasi
 Observasi dilakukan pada dua aspek yaitu, keterampilan siswa berbicara
 bahasa Jawa krama dan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran berbicara
 bahasa Jawa krama yang menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa.
 1. Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Krama
 Hasil keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siklus I diperoleh dari
 skor masing-masing aspek, yaitu aspek diksi, aspek intonasi, aspek pelafalan,
 aspek kelancaran berbicara, dan aspek ekspresi. Rata-rata perolehan skor tiap
 aspek pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut.
 Tabel 8. Keterampilan Siswa Berbicara
 Bahasa Jawa Krama Pada Siklus I
 Aspek-aspek yang diamati Skor rata-rata Diksi 3,3 Intonasi 3,3 Pelafalan 3,3 Kelancaran berbicara 3,4 Ekspresi 3,5 Jumlah 16,8 Rata-rata 3,36
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui setelah dilaksanakan
 pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama menggunakan metode analisis
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 kesalahan berbahasa, skor rata-rata kelas sebesar 3,36. Skor rata-rata tersebut
 diperoleh dari skor tiap-tiap aspek keterampilan siswa berbicara bahasa Jawa
 krama, yaitu aspek diksi, aspek intonasi, aspek pelafalan, aspek kelancaran
 berbicara, dan aspek ekspresi. Berikut hasil perolehan skor tiap aspek
 keterampilan siswa berbicara bahasa Jawa krama pada siklus I.
 a. Diksi
 Skor aspek diksi berdasarkan penggunaan pilihan kosakata krama siswa
 SMK N 7 Semarang kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 dalam berbicara bahasa
 Jawa krama. Hasil aspek diksi dapat dilihat pada tabel berikut.
 Tabel 9. Aspek Diksi
 Diksi Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 1 2,9 1 2 Kurang 5 14,3 10 3 Cukup 15 42,8 45 4 Baik 12 34,3 48 5 Sangat baik 2 5,7 10
 Jumlah 35 100 114 Rata-rata 3,3
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 gagal memperoleh skor 1 dicapai 1 siswa atau sebesar 29%, kategori kurang
 memperoleh skor 2 dicapai 5 siswa atau sebesar 14,3%, kategori cukup
 memperoleh skor 3 dicapai 15 siswa atau sebesar 42,8%, kategori baik
 memperoleh skor 4 dicapai 12 siswa atau sbesar 34,3%, dan kategori sangat baik
 memperoleh skor 5 dicapai 2 siswa atau sebesar 5,7%. Skor rata-rata kelas pada
 aspek diksi sebesar 3,3.
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 Kesalahan aspek diksi yang dilakukan siswa sebagai berikut.
 1. Kesalahan menggunakan kosakata ngoko
 Salah Benar
 1. Kula mlampah-mlampah bareng
 kanca kula
 2. Kula boten saged supe kaliyan
 crita menika
 3. Wah, bingah banget.
 4. Mulih sekolah lajeng les Pak.
 Kula mlampah-mlampah sareng
 kanca kula
 Kula boten saged kesupen kaliyan
 cariyos menika
 Wah, bingah sanget.
 Wangsul sekolah, lajeng les Pak.
 2. Kesalahan menggunakan kosakata krama yang tidak tepat
 Salah Benar
 1. Bapak gadhah arta ta?
 2. Kula badhe dhateng dalemipun Adi.
 3. Kula badhe mirsani TV rumiyin.
 4. Nyuwun arta kagem bayar LKS.
 Bapak kagungan arta ta?
 Kula badhe dhateng griyanipun
 Adi
 Kula badhe ningali TV rumiyin.
 Nyuwun arta kangge bayar LKS.
 b. Intonasi
 Skor aspek intonasi berdasarkan ketepatan intonasi yang digunakan
 siswa dalam berbicara bahasa Jawa krama. Hasil aspek intonasi dapat dilihat pada
 tabel berikut.
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 Tabel 10. Aspek Intonasi
 Intonasi Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 0 0 0 2 Kurang 1 2,9 2 3 Cukup 23 65,7 69 4 Baik 10 28,6 40 5 Sangat baik 1 2,8 5
 Jumlah 35 100 116 Rata-rata 3,3
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 kurang memperoleh skor 2 dicapai 1 atau sebesar 2,9%, kategori cukup skor 3
 dicapai 23 siswa atau sebesar 65,7%, kategori baik memperoleh skor 4 dicapai 10
 siswa atau sebesar 28,6%, dan kategori sangat baik memperoleh skor 5 dicapai 1
 siswa atau sebesar 2,8. Skor rata-rata kelas pada aspek intonasi sebesar 3,3.
 c. Pelafalan
 Skor aspek pelafalan berdasarkan ketepatan pengucapan, baik berupa
 vokal maupun konsonan yang digunakan siswa dalam berbicara bahasa Jawa
 krama. Hasil untuk aspek pelafalan dapat dilihat pada tabel berikut.
 Tabel 11. Aspek Pelafalan
 Pelafalan Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 0 0 0 2 Kurang 2 5,7 4 3 Cukup 21 60 63 4 Baik 11 31,4 44 5 Sangat baik 1 2,9 5
 Jumlah 35 100 116 Rata-rata 3,3
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 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 kurang memperoleh skor 2 dicapai 2 siswa atau sebesar 5,7%, kategori cukup
 memperoleh skor 3 dicapai 30 siswa atau sebesar 60%, kategori baik memperoleh
 skor 4 dicapai 5 siswa atau sebesar 31,4%, dan kategori sangat baik memperoleh
 skor 5 dicapai 1 siswa atau sebesar 2,9%. Skor rata-rata kelas pada aspek
 pelafalan sebesar 3,3.
 d. Kelancaran Berbicara
 Skor aspek kelancaran berbicara berdasarkan lancar dan tidaknya siswa
 dalam berbicara bahasa Jawa krama. Hasil untuk aspek kelancaran berbicara dapat
 dilihat pada tabel berikut.
 Tabel 12. Aspek Kelancaran Berbicara
 Kelancaran Berbicara Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 0 0 0 2 Kurang 1 2,9 2 3 Cukup 24 68,6 72 4 Baik 6 17,1 24 5 Sangat baik 4 11,4 20
 Jumlah 35 100 118 Rata-rata 3,4
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 kurang memperoleh skor 2 dicapai 1 siswa atau sebesar 2,9%, kategori cukup
 memperoleh skor 3 dicapai 24 siswa atau sebesar 68,6%, kategori baik
 memperoleh skor 4 dicapai 6 siswa atau sebesar 17,1%, dan kategori sangat baik
 memperoleh skor 5 dicapai 4 siswa atau sbesar 11,4%. Skor rata-rata kelas pada
 aspek kelancaran berbicara sebesar 3,4.
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 Berdasarkan obeservasi, siswa ketika berbicara bahasa Jawa krama
 masih tersendat-sendat, masih terdapat jeda yang terlalu lama (diam dan sering
 mengulang kata), dan pembicaraan sering diulang-ulang, sehingga mempengaruhi
 aspek kelancaran.
 e. Ekspresi
 Skor aspek ekspresi berdasarkan tepat dan tidaknya ekspresi siswa
 dalam berbicara bahasa Jawa krama. Hasil untuk aspek ekspresi dapat dilihat pada
 tabel berikut.
 Tabel 13. Aspek Ekspresi
 Ekspresi Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 0 0 0 2 Kurang 1 2,9 2 3 Cukup 19 54,3 57 4 Baik 11 31,4 44 5 Sangat baik 4 11,4 20
 Jumlah 35 100 123 Rata-rata 3,5
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 kurang memperoleh skor 2 dicapai 1 siswa atau sebesar 2,9%, kategori cukup
 memperoleh skor 3 dicapai 19 siswa atau sebesar 54,3%, kategori baik
 memperoleh skor 4 dicapai 11 siswa atau sebesar 31,4%, dan kategori sangat baik
 memperoleh skor 5 dicapai 4 siswa atau sebesar 11,4%. Skor rata-rata kelas pada
 aspek ekspresi sebesar 3,5.
 Berdasarkan obeservasi, siswa ketika berbicara bahasa Jawa krama
 sudah dapat berekspresi cukup baik. Hal itu terjadi karena kepercayaan diri siswa

Page 72
                        

57
 mulai terlihat ketika berbicara bahasa Jawa krama di depan kelas. Sedikit sekali
 siswa yang berekspresi kosong / datar, tidak menatap lawan bicara atau pun siswa
 lain yang ada di kelas, dan sering melihat ke arah tembok, lantai, atap, sesekali ke
 arah guru, dan melihat arah ke luar kelas. Kepercayaan diri siswa timbul akibat
 rasa berani berbicara di depan kelas, hilangnya rasa bingung dan hilangnya rasa
 takut salah ketika menggunakan bahasa Jawa krama.
 2. Perilaku
 Pengambilan data melalui observasi bertujuan untuk mengetahui
 perilaku siswa selama proses pembelajaran. Perilaku siswa yang diamati selama
 mengikuti pembelajaran meliputi mengganggu teman, berguarau, mengantuk,
 acuh tak acuh, terganggu lingkungan, memperhatikan dengan seksama, bertanya,
 dan menjawab pertanyaan. Hasil observasi perilaku siswa siklus I dapat
 dilihat dari tabel berikut.
 Tabel 14. Hasil Observasi Perilaku Siswa Siklus I
 No Perilaku Siswa f % 1 Mengganggu teman 1 2,9 2 Bergurau 3 8,6 3 Mengantuk 0 0 4 Acuh tak acuh 1 2,9 5 Terganggu lingkungan 1 2,9 6 Memperhatikan dengan seksama 10 28,6 7 Bertanya 10 28,6 8 Menjawab pertanyaan 9 25,7 Jumlah 35 100
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 Dari tabel di atas dapat diketahuui siswa yang menganggu teman
 sebanyak 1 siswa atau sebesar 2,9%, siswa yang bergurau sebanyak 3 siswa atau
 sebesar 8,6%, siswa yang mengantuk tidak ada, siswa yang acuh tak acuh
 sebanyak 1 siswa atau sebesar 2,9%, siswa yang terganggu lingkungan sebanyak 1
 siswa atau sebesar 2,9%, siswa yang memperhatikan dengan seksama sebanyak 10
 siswa atau sebesar 28,6%, siswa yang bertanya sebanyak 10 siswa atau sebesar
 28,6%, dan siswa yang menjawab pertanyaan sebanyak 9 siswa atau sebesar
 25,7%.
 Berdasarkan hasil observasi perilaku siswa, dapat diketahui bahwa siswa
 sangat tertarik dengan metode analisis kesalahan berbahasa yang digunakan dalam
 pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama. Hal itu ditunjukkan dengan
 sedikitnya jumlah siswa yang tidak serius mengikuti pembelajaran, yaitu hanya 6
 siswa atau sebesar 17,1%. Ketidakseriusan keenam siswa tersebut ditunjukkan
 dengan sikap menganggu teman sebanyak 1 siswa, bergurau sebanyak 3 siswa,
 acuh tak acuh 1, dan terganggu lingkungan sebanyak 1 siswa. Keenam siswa
 tersebut tidak serius dalam pembelajaran karena siswa kesulitan memahami
 bahasa Jawa krama, sehingga pada diri siswa timbul rasa jenuh / bosan.
 4. 1. 2. 2 Hasil Wawancara Siklus I
 Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa penggunaan
 metode analisis kesalahan berbahasa dapat membantu meningkatkan keterampilan
 berbicara bahasa Jawa krama. Hal itu ditunjukkan dengan pendapat siswa bahwa
 siswa merasa senang, tertarik, dan mendukung digunakannya metode analisis
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 kesalahan berbahasa untuk pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama. Bagi
 siswa, metode analisis kesalahan berbahasa mampu membelajarkan siswa untuk
 mengetahui tepat dan tidak tepatnya penggunaan bahasa Jawa krama. Hal itu
 disebabkan oleh perbendaharaan kosakata bahasa Jawa ngoko dan bahasa Jawa
 krama siswa menjadi lebih banyak setelah mendapat pembelajaran berbicara
 bahasa Jawa krama dengan metode analisis kesalahan berbahasa.
 Metode analisis kesalahan berbahasa pun mampu menghilangkan rasa
 bingung dan rasa takut salah pada diri siswa saat menggunakan bahasa Jawa
 krama, sehingga siswa mampu mengatasi krisis rasa tidak percaya dirinya saat
 berbicara bahasa Jawa krama di kelas. Hal itu terjadi karena dengan digunakannya
 metode analisis kesalahan berbahasa saat berbicara bahasa Jawa, siswa merasa
 diperhatikan oleh siswa lainnya dan guru tentunya, saat berbicara bahasa Jawa
 krama di kelas.
 Hasil wawancara pun menunjukkan bahwa siswa mengharapkan guru
 memberikan kosakata baru baik itu ngoko atau krama setiap pembelajaran bahasa
 Jawa dan siswa sebaiknya sering disuruh untuk mempraktikan langsung
 penggunaan bahasa Jawa krama (siswa disuruh berbicara menggunakan bahasa
 bahasa Jawa krama). Hal itu perlu dilakukan karena ada kaitannya dengan
 kesulitan yang dialami siswa dalam berbicara bahasa Jawa krama. Kesulitan
 tersebut adalah pemilihan kata yang benar dan tepat saat berbicara bahasa Jawa
 krama. Siswa mengemukakan alasan mengapa mengalami kesulitan, karena
 sedikitnya perbendaharaan kosakata, jarang mendengar, dan jarang melafalkannya
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 (jarang menggunakan bahasa Jawa krama), sehingga siswa merasa tidak percaya
 diri (canggung) saat berbicara bahasa Jawa krama.
 4. 1. 2. 3 Hasil Jurnal Siswa Siklus I
 Hasil analisis jurnal siswa menunjukkan semua siswa menuliskan bahwa
 pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama setelah menggunakan metode analisis
 kesalahan berbahasa menjadi menyenangkan, seru, menarik, sehingga siswa
 sangat mendukung penggunaan metode analisis kesalahan berbahasa pada
 pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama. Hal itu ditunjukkan oleh pendapat
 siswa bahwa metode analisis kesalahan berbahasa mampu membelajarkan siswa
 untuk mengetahui tepat dan tidak tepatnya penggunaan bahasa Jawa krama,
 perbendaharaan kosakata bahasa Jawa ngoko dan krama menjadi lebih banyak,
 dan menghilangkan rasa bingung dan rasa takut salah pada diri siswa saat
 menggunakan bahasa Jawa krama, sehingga siswa mampu mengatasi krisis rasa
 tidak percaya dirinya saat berbicara bahasa Jawa krama di kelas.
 Hasil dalam jurnal siklus I selanjutnya dijadikan sebagai refleksi untuk
 menentukan langkah pada siklus II, sehingga nantinya hasil pada siklus II
 diharapkan lebih baik daripada siklus I.
 4. 1. 3 Siklus II
 Berikut ini adalah uraian tentang hasil siklus II berupa hasil observasi,
 yang meliputi keterampilan siswa berbicara bahasa Jawa krama, perilaku siswa
 selama pembelajaran berlangsung, hasil jurnal siswa, dan hasil wawancara.
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 4. 1. 3. 1 Hasil Observasi
 Observasi dilakukan pada dua aspek yaitu, keterampilan siswa berbicara
 bahasa Jawa krama dan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran berbicara
 bahasa Jawa krama menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa.
 1. Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Krama
 Hasil keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siklus II diperoleh dari
 skor masing-masing aspek, yaitu aspek diksi, aspek intonasi, aspek artikluasi,
 aspek kelancaran berbicara, dan aspek ekspresi. Rata-rata perolehan skor tiap
 aspek pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut.
 Tabel 15. Keterampilan Siswa Berbicara
 Bahasa Jawa Krama Pada Siklus II
 Aspek-aspek yang diamati Skor rata-rata Diksi 4 Intonasi 3,6 Pelafalan 3,6 Kelancaran berbicara 3,6 Ekspresi 3,7 Jumlah 18,5 Rata-rata 3,7
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui setelah dilaksanakan
 pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama menggunakan metode analisis
 kesalahan berbahasa, skor rata-rata kelas sebesar 3,7. Skor tersebut diperoleh dari
 skor tiap-tiap aspek keterampilan siswa berbicara bahasa Jawa krama, yaitu aspek
 diksi, aspek intonasi, aspek pelafalan, aspek kelancaran berbicara, dan aspek
 ekspresi. Berikut hasil perolehan skor tiap aspek keterampilan siswa berbicara
 bahasa Jawa krama pada siklus II.
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 a. Diksi
 Skor aspek diksi berdasarkan penggunaan pilihan kosakata krama siswa
 SMK N 7 Semarang kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 dalam berbicara bahasa
 Jawa krama. Hasil aspek diksi dapat dilihat pada tabel berikut.
 Tabel 16. Aspek Diksi
 Diksi Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 0 0 0 2 Kurang 0 0 0 3 Cukup 4 11,4 12 4 Baik 27 77,2 108 5 Sangat baik 4 11,4 20
 Jumlah 35 100 140 Rata-rata 4
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 cukup memperoleh skor 3 dicapai 4 siswa atau sebesar 11,4%, kategori baik
 memperoleh skor 4 dicapai 27 siswa atau sbesar 77,2%, kategori sangat baik
 memperoleh skor 5 dicapai 4 siswa atau sebesar 11,4%, dan tidak ada siswa yang
 mendapat skor 1 atau skor 2. Skor rata-rata kelas pada aspek diksi sebesar 4.
 Kesalahan aspek diksi yang dilakukan siswa sebagai berikut.
 1. Kesalahan menggunakan kosakata ngoko
 Salah Benar
 1. Bapak mangke ati-ati nggih.
 2. Mangke kula menyang dalemipun
 Mas Dwi kemawon
 Bapak mangke atos-atos nggih.
 Mangke kula dhateng dalemipun
 Mas Dwi kemawon.
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 2. Kesalahan menggunakan kosakata krama yang tidak tepat
 Salah Benar
 1. Kula sampun mundhut LKS basa
 Jawa.
 2. Dalemipun kula wonten Pudak
 Payung
 3. Lho, kula sampun rawuh awit wau.
 4. Mangke kula nitih daihatzu
 kemawon.
 5. Kula ndherek nggih, Bu?
 Kula sampun mendhet LKS basa
 Jawi
 Griya kula wonten Pudak Payung
 Lho, kula sampun dugi awit wau.
 Mangke kula numpak daihatzu
 kemawon
 Kula tumut nggih, Bu?
 b. Intonasi
 Skor aspek intonasi berdasarkan ketepatan intonasi yang digunakan
 siswa dalam berbicara bahasa Jawa krama. Hasil aspek intonasi dapat dilihat pada
 tabel berikut.
 Tabel 17. Apek Intonasi
 Intonasi Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 0 0 0 2 Kurang 0 0 0 3 Cukup 17 48,6 51 4 Baik 16 45,7 64 5 Sangat baik 2 5,7 10
 Jumlah 35 100 125 Rata-rata 3,6
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 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 cukup memperoleh skor 3 dicapai 17 siswa atau sebesar 48,6%, kategori baik
 memperoleh skor 4 dicapai 16 siswa atau sebesar 45,7%, dan kategori sangat baik
 memperoleh skor 5 dicapai 2 siswa atau sebesar 5,7%. Skor rata-rata kelas pada
 aspek intonasi sebesar 3,6. kesalahan aspek intonasi siswa terletak pada tinggi
 rendahnya intonasi saat berbicara bahasa Jawa krama. Kesalahan aspek intonasi
 yang dilakukan siswa meliputi, intonasi kalimat berita diintonasikan siswa dengan
 kalimat tanya begitu sebaliknya intonasi kalimat tanya diintonasikan siswa dengan
 intonasi kalimat berita.
 c. Pelafalan
 Skor aspek pelafalan berdasarkan ketepatan pengucapan, baik berupa
 vokal maupun konsonan yang digunakan siswa dalam berbicara bahasa Jawa
 krama. Hasil untuk aspek pelafalan dapat dilihat pada tabel berikut.
 Tabel 18. Aspek Pelafalan
 Pelafalan Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 0 0 0 2 Kurang 0 0 0 3 Cukup 16 45,7 48 4 Baik 17 48,6 68 5 Sangat baik 2 5,7 10
 Jumlah 35 100 126 Rata-rata 3,6
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 kurang memperoleh skor 2 dicapai 2 siswa atau sebesar 5,7%, kategori cukup
 memperoleh skor 3 dicapai 30 siswa atau sebesar 60%, kategori baik memperoleh
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 skor 4 dicapai 5 siswa atau sebesar 31,4%, dan kategori sangat baik memperoleh
 skor 5 dicapai 1 siswa atau sebesar 2,9%. Skor rata-rata kelas pada aspek
 pelafalan sebesar 3,3.
 d. Kelancaran Berbicara
 Skor aspek kelancaran berbicara berdasarkan lancar dan tidaknya siswa
 dalam berbicara bahasa Jawa krama. Hasil untuk aspek kelancaran berbicara dapat
 dilihat pada tabel berikut.
 Tabel 19. Aspek Kelancaran Berbicara
 Kelancaran Berbicara Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 0 0 0 2 Kurang 1 2,9 2 3 Cukup 24 68,6 72 4 Baik 6 17,1 24 5 Sangat baik 4 11,4 20
 Jumlah 35 100 118 Rata-rata 3,4
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 kurang memperoleh skor 2 dicapai 1 siswa atau sebesar 2,9%, kategori cukup
 memperoleh skor 3 dicapai 24 siswa atau sebesar 68,6%, kategori baik
 memperoleh skor 4 dicapai 6 siswa atau sebesar 17,1%, dan kategori sangat baik
 memperoleh skor 5 dicapai 4 siswa atau sbesar 11,4%. Skor rata-rata kelas pada
 aspek kelancaran berbicara sebesar 3,4.
 e. Ekspresi
 Skor aspek ekspresi berdasarkan tepat dan tidaknya ekspresi siswa
 dalam berbicara bahasa Jawa krama. Hasil untuk aspek ekspresi dapat dilihat pada
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 tabel berikut.
 Tabel 20. Aspek Ekspresi
 Ekspresi Skor Kategori f % ∑ Skor
 1 Gagal 0 0 0 2 Kurang 1 2,9 2 3 Cukup 19 54,3 57 4 Baik 11 31,4 44 5 Sangat baik 4 11,4 20
 Jumlah 35 100 123 Rata-rata 3,5
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui siswa yang termasuk kategori
 kurang memperoleh skor 2 dicapai 1 siswa atau sebesar 2,9%, kategori cukup
 memperoleh skor 3 dicapai 19 siswa atau sebesar 54,3%, kategori baik
 memperoleh skor 4 dicapai 11 siswa atau sebesar 31,4%, dan kategori sangat baik
 memperoleh skor 5 dicapai 4 siswa atau sebesar 11,4%. Skor rata-rata kelas pada
 aspek ekspresi sebesar 3,5.
 Berdasarkan obeservasi, siswa ketika berbicara bahasa Jawa krama
 sudah dapat berekspresi cukup baik. Hal itu terjadi karena kepercayaan diri siswa
 mulai terlihat ketika berbicara bahasa Jawa krama di depan kelas. Sedikit sekali
 siswa yang berekspresi kosong / datar, tidak menatap lawan bicara atau pun siswa
 lain yang ada di kelas, dan sering melihat ke arah tembok, lantai, atap, sesekali ke
 arah guru, dan melihat arah ke luar kelas. Kepercayaan diri siswa timbul akibat
 rasa berani berbicara di depan kelas, hilangnya rasa bingung dan hilangnya rasa
 takut salah ketika menggunakan bahasa Jawa krama.

Page 82
                        

67
 2. Perilaku
 Pengambilan data melalui observasi bertujuan untuk mengetahui
 perilaku siswa selama proses pembelajaran. Perilaku siswa yang diamati selama
 mengikuti pembelajaran seperti mengganggu teman, berguarau, mengantuk, acuh
 tak acuh, terganggu lingkungan, memperhatikan dengan saksama, bertanya, dan
 menjawab pertanyaan. Hasil observasi perilaku siswa siklus II dapat dilihat dari
 tabel berikut.
 Tabel 21. Hasil Observasi perilaku siswa Siklus II
 No Perilaku Siswa f % 1 Mengganggu teman 0 0 2 Bergurau 0 0 3 Mengantuk 0 0 4 Acuh tak acuh 0 0 5 Terganggu lingkungan 0 0 6 Memperhatikan dengan seksama 10 28,6 7 Bertanya 15 42,8 8 Menjawab pertanyaan 10 28,6 Jumlah 35 100
 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ditemukan perilaku siswa
 yang menganggu teman, siswa yang bergurau, siswa yang mengantuk, siswa yang
 acuh tak acuh, dan siswa yang terganggu lingkungan, sedangkan siswa yang
 memperhatikan dengan seksama sebanyak 10 siswa atau sebesar 28,6%, siswa
 yang bertanya sebanyak 15 siswa atau sebesar 42,8%, dan siswa yang menjawab
 pertanyaan sebanyak 9 siswa atau sebesar 28,6%.
 Berdasarkan hasil observasi perilaku siswa, dapat diketahui bahwa siswa
 sangat tertarik dengan metode analisis kesalahan berbahasa yang digunakan dalam
 pembelajaran berbicara. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya siswa yang tidak

Page 83
                        

68
 serius mengikuti pembelajaran. Semua siswa serius dalam pembelajaran karena
 siswa merasa senang, santai, dan siswa telah memahami bahasa Jawa krama,
 sehingga pada diri siswa timbul rasa saling menghargai saat berbicara bahasa
 Jawa krama.
 4. 1. 3. 2 Hasil Wawancara Siklus II
 Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa penggunaan
 metode analisis kesalahan berbahasa sangat membantu meningkatkan
 keterampilan berbicara bahasa Jawa krama. Hal itu ditunjukkan dengan pendapat
 siswa bahwa setelah mendapat pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama dengan
 metode analisis kesalahan berbahasa, siswa sudah tidak mengalami kesulitan
 dalam berbicara bahasa Jawa krama. Hal itu disebabkan oleh perbendaharaan
 kosakata bahasa Jawa ngoko dan bahasa Jawa krama siswa menjadi lebih banyak
 setelah mendapat pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama dengan metode
 analisis kesalahan berbahasa.
 4. 1. 3. 3 Hasil Jurnal Siswa Siklus II
 Hasil analisis jurnal siswa menunjukkan semua siswa menuliskan bahwa
 pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama setelah menggunakan metode analisis
 kesalahan berbahasa menjadi menyenangkan, seru, menarik, sehingga siswa
 sangat mendukung penggunaan metode analisis kesalahan berbahasa pada
 pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama. Hal itu ditujukkan oleh pendapat
 siswa bahwa metode analisis kesalahan berbahasa mampu membelajarkan siswa
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 untuk mengetahui tepat dan tidak tepatnya penggunaan bahasa Jawa krama,,
 perbendaharaan kosakata bahasa Jawa ngoko dan bahasa Jawa krama menjadi
 lebih banyak, dan menghilangkan rasa bingung dan rasa takut salah pada diri
 siswa saat menggunakan bahasa Jawa krama, sehingga siswa mampu mengatasi
 krisis rasa tidak percaya dirinya saat berbicara bahasa Jawa krama di kelas.
 4. 1. 4 Hasil Rekapitulasi Peningkatan Keterampilan Berbicara
 Bahasa Jawa Krama dengan Metode Analisis Kesalahan
 Berbahasa Tahap Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II
 Hasil rekapitulasi peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa
 krama dengan metode analisis kesalahan berbahasa tahap prasiklus, siklus I, dan
 siklus II kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK Negeri 7 Semarang dapat dilihat
 pada tabel berikut.
 Tabel 22. Hasil Rekapitulasi Peningkatan Keterampilan Berbicara
 Bahasa Jawa Krama dengan Metode Analisis Kesalahan
 Berbahasa Tahap Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II.
 Skor Rata-rata Peningkatan
 No
 Aspek-aspek yang
 diamati Prasiklus Siklus
 I Siklus
 II PS - SI SI - SII PS - SII
 1 Diksi 1,7 3,3 4 1,6 0,7 2,3 2 Intonasi 3,1 3,3 3,6 0,2 0,3 0,5 3 Pelafalan 3,1 3,3 3,6 0,2 0,3 0,5
 4 Kelancaran berbicara 3,1 3,4 3,6 0,3 0,2 0,5
 5 Ekspresi 2,2 3,2 3,7 1 0,5 1,5 Jumlah 13,2 16,5 18,5
 Rata-rata
 Kelas 2,64 3,3 3,7 0,66 0,4 1,06
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 Hasil rekapitulasi peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa
 krama dengan metode analisis kesalahan berbahasa tahap prasiklus, siklus I, dan
 siklus II dapat juga dilihat pada grafik berikut.
 Grafik 1. Hasil Rekapitulasi Peningkatan Keterampilan Berbicara
 Bahasa Jawa Krama dengan Metode Analisis Kesalahan
 Berbahasa Tahap Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II.
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 PrasiklusSiklus ISiklus II
 Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, aspek diksi siklus I mengalami
 peningkatan dari rata-rata sebesar 1,7 menjadi 3,3 atau mengalami peningkatan
 sebesar 1,6. Pada siklus II aspek diksi pun meningkat menjadi 4 atau meningkat
 0,7 dari siklus I. Pada aspek intonasi siklus I mengalami peningkatan dari rata-rata
 3,1 menjadi 3,3 atau meningkat sebesar 0,2, pada siklus II nilai rata-rata aspek
 intonasi pun meningkat menjadi 3,6 atau sebesar 0,3. Aspek pelafalan siklus I
 meningkat dari rata 3,1 menjadi 3,3 atau meningkat sebesar 0,2, siklus II pun
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 mengalami peningkatan skor rata-rata siswa dari siklus I sebesar 3,3 menjadi 3,6
 atau meningkat sebesar 0,3. Aspek kelancaran berbicara pada siklus I meningkat
 dari skor rata-rata 3,1 menjadi 3,4 atau meningkat sebesar 0,3, siklus II pun
 meningkat dari siklus I yaitu dari skor rata-rata 3,4 menjadi 3,6 atau meningkat
 sebesar 0,2. Aspek ekspresi siklus I mengalami peningkatan dari skor rata-rata
 2,2 menjadi 3,5 atau meningkat sebesar 1,3. Pada siklus II aspek ekspresi pun
 meningkat dibandingkan dengan siklus I yaitu dari skor rata-rata 3,5 menjadi 3,7
 atau meningkat sebesar 0,2.
 Dari keseluruhan semua aspek keterampilan berbicara bahasa Jawa krama
 dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa
 mengalami peningkatan. Pada siklus I keterampilan berbicara bahasa Jawa krama
 siswa sebesar 2,64 menjadi 3,3 atau meningkat sebesar 0,66. Siklus II
 keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa meningkat dibanding siklus I
 dari 3,3 menjadi 3,7 atau meningkat sebesar 0,4. secara keseluruhan peningkatan
 keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa sebesar 1,06.
 Peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa juga diikuti
 dengan perubahan tingkah laku setelah mengikuti pembelajaran berbicara bahasa
 Jawa krama dengan metode analisis kesalahan berbahasa. Sebelum dilaksanakan
 pembelajaran dengan metode analisis kesalahan berbahasa, siswa mengaku kurang
 berminat mengikuti proses pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama. Perubahan
 perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran dapat dilihat dari hasil observasi
 perilaku siswa pada tabel berikut ini.

Page 87
                        

72
 Tabel 23. Hasil Observasi Perilaku Siswa Siklus I dan Siklus II
 Siklus I Siklus II No Perilaku Siswa f % f %
 1 Mengganggu teman 1 2,9 0 0 2 Bergurau 3 8,6 0 0 3 Mengantuk 0 0 0 0 4 Acuh tak acuh 1 2,9 0 0 5 Terganggu lingkungan 1 2,9 0 0 6 Memperhatikan dengan seksama 10 28,6 10 28,6 7 Bertanya 10 28,6 15 42,8 8 Menjawab pertanyaan 9 25,7 10 28,6 Jumlah 35 100 35 100
 Pada tabel di atas, perilaku siswa mengalami ke arah positif. Pada siklus I
 diketahui bahwa perilaku menganggu teman saat pelajaran sebanyak 1 siswa,
 perilaku bergurau sebanyak 3 siswa, perilaku acuh tak acuh sebanyak 1 siswa, dan
 perilaku terganggu lingkungan sebanyak 1 siswa, namun dalam pembelajaran
 siklus II tidak ditemukan siswa yang berperilaku menganggu teman, bergurau,
 acuh tak acuh, dan perilaku tertanggu lingkungan. Pada siklus I siswa yang
 memperhatikan dengan seksama sebanyak 10 siswa, pada siklus II pun masih
 sebanyak 10 siswa yang memperhatikan dengan seksama. Pada siklus I siswa
 bertanya sebanyak 10 siswa, namun dalam pembelajaran siklus II meningkat
 menjadi sebanyak 15 siswa. Pada siklus I siswa menjawab pertanyaan sebanyak 9
 siswa, namun dalam pembelajaran siklus II meningkat menjadi sebanyak 10
 siswa.
 Perubahan perilaku siswa ke arah positif di atas menunjukkan bahwa
 metode analisis kesalahan berbahasa mampu mengubah perilaku siswa ke arah
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 yang lebih baik. Hasil oservasi, jurnal siswa, dan wawancara menunjukkan adanya
 perubahan perilaku siswa. Perilaku-perilaku negatif yang ditunjukkan siswa pada
 kondisi awal dan siklus I berubah menjadi perilaku positif pada siklus II.
 4. 2 Pembahasan
 Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu siklus I dan siklus II.
 Untuk mengetahui kondisi awal keterampilan berbicara bahasa Jawa krama,
 dilakukan observasi ketika siswa berdialog dengan tema “ngudarasa”. Pada
 siklus I dan siklus II dilakukan pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama
 menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa.
 Pembahasan hasil penelitian mengacu pada perolehan skor yang dicapai
 siswa berdasarkan observasi yang dilakukan baik terhadap aspek keterampilan
 berbicara bahasa Jawa krama dan aspek perilaku siswa selama pembelajaran
 berlangsung.
 Peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama meliputi
 beberapa aspek berbicara yaitu diksi, intonasi, pelafalan, kelancaran berbicara,
 dan ekspresi. Peningkatan ini dapat dilihat dari setiap aspek berbicara bahasa Jawa
 krama.
 Aspek diksi pada prasiklus skor rata-rata 1,7, sedangkan pada siklus I
 menjadi 3,3 dan pada siklus II meningkat menjadi 4. Aspek intonasi pada
 prasiklus skor rata-rata 3,1, sedangkan pada siklus I menjadi 3,3 dan pada siklus II
 meningkat menjadi 3,6. Aspek pelafalan mengalami peningkatan, pada prasiklus
 skor rata-rata 3,1, sedangkan pada siklus I menjadi 3,3 dan pada siklus II
 meningkat menjadi 3,6. Aspek kelancaran berbicara mengalami peningkatan,
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 pada prasiklus skor rata-rata 3,1, sedangkan pada siklus I menjadi 3,4 dan pada
 siklus II meningkat menjadi 3,6. Aspek ekspresi pun meningkat, dari skor rata-
 rata pada prasiklus sebesar 2,2 meningkat menjadi 3,2 pada siklus I dan siklus II
 meningkat menjadi 3,7.
 Berdasarkan peningkatan dari setiap aspek berbicara dapat dikatakan
 bahwa siswa mengalami peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama
 dari prasiklus ke siklus I sebesar 0,66%, siklus I ke siklus II sebesar 0,4%, dan
 dari prasiklus ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 1,06%.
 Peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa kelas I
 Teknik Mesin Otomatif 3 SMK Negeri 7 Semarang juga diikuti perubahan
 perilaku siswa. Setelah dilaksanakan pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama
 dengan menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa terlihat adanya
 perubahan perilaku siswa ke arah positif.
 Pada siklus I diketahui bahwa perilaku menganggu teman saat pelajaran
 sebanyak 1 siswa, perilaku bergurau sebanyak 3 siswa, perilaku acuh tak acuh
 sebanyak 1 siswa, dan perilaku terganggu lingkungan sebanyak 1 siswa, namun
 dalam pembelajaran siklus II tidak ditemukan siswa yang berperilaku menganggu
 teman, bergurau, acuh tak acuh, dan perilaku terganggu lingkungan. Pada siklus I
 siswa yang memperhatikan dengan seksama sebanyak 10 siswa, pada siklus II pun
 masih sebanyak 10 siswa yang memperhatikan dengan seksama. Pada siklus I
 siswa bertanya sebanyak 10 siswa, namun dalam pembelajaran siklus II
 meningkat menjadi sebanyak 15 siswa. Pada siklus I siswa menjawab pertanyaan
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 sebanyak 9 siswa, namun dalam pembelajaran siklus II meningkat menjadi
 sebanyak 10 siswa.
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 BAB V
 PENUTUP
 5. 1 Simpulan
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan setelah proses pembelajaran
 berbicara bahasa Jawa krama menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa,
 keterampilan siswa kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK N 7 Semarang saat
 berbicara bahasa Jawa krama meningkat. Peningkatan meliputi beberapa aspek
 berbicara yaitu diksi, intonasi, pelafalan, kelancaran berbicara, dan ekspresi.
 Peningkatan ini dapat dilihat dari setiap aspek berbicara bahasa Jawa krama.
 Aspek diksi pada prasiklus skor rata-rata 1,7, sedangkan pada siklus I
 menjadi 3,3 dan pada siklus II meningkat menjadi 4. Aspek intonasi pada
 prasiklus skor rata-rata 3,1, sedangkan pada siklus I menjadi 3,3 dan pada siklus II
 meningkat menjadi 3,6. Aspek pelafalan mengalami peningkatan, pada prasiklus
 skor rata-rata 3,1, sedangkan pada siklus I menjadi 3,3 dan pada siklus II
 meningkat menjadi 3,6. Aspek kelancaran berbicara mengalami peningkatan,
 pada prasiklus skor rata-rata 3,1, sedangkan pada siklus I menjadi 3,4 dan pada
 siklus II meningkat menjadi 3,6. Aspek ekspresi pun meningkat, dari skor rata-
 rata pada prasiklus sebesar 2,2 meningkat menjadi 3,2 pada siklus I dan siklus II
 meningkat menjadi 3,7.
 Berdasarkan peningkatan dari setiap aspek berbicara dapat dikatakan
 bahwa siswa mengalami peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama
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 dari prasiklus ke siklus I sebesar 0,66%, siklus I ke siklus II sebesar 0,4%, dan
 dari prasiklus ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 1,06%.
 Peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa kelas I
 Teknik Mesin Otomatif 3 SMK Negeri 7 Semarang juga diikuti perubahan
 perilaku siswa. Setelah dilaksanakan pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama
 dengan menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa terlihat adanya
 perubahan perilaku siswa ke arah positif.
 5. 2 Saran
 Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis sampaikan saran sebagai
 berikut.
 1. Metode analisis kesalahan berbahasa dapat digunakan dalam pembelajaran
 berbicara bahasa Jawa krama.
 2. Guru perlu memberikan kosakata baru baik itu bahasa Jawa ngoko atau krama
 setiap pembelajaran bahasa Jawa, sehingga dapat memperbanyak
 perbendaharaan kosakata bahasa Jawa siswa.
 3. Guru mengharuskan (pembiasaan diri) siswa untuk selalu menggunakan
 bahasa Jawa krama, terutama saat pembelajaran bahasa Jawa.
 4. Guru perlu membuat variasi dan inovasi model pembelajaran agar siswa tidak
 bosan.
 5. Perlu penelitian lanjutan untuk meningkatan keterampilan berbicara bahasa
 Jawa krama dengan metode dan tindakan yang berbeda.
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