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ABSTRAK 

Ana Mariana (2024): Analisis Kesalahan Penggunaan Afiks dan 

Reduplikasi dalam Menulis Karangan Siswa 

Madrasah Aliyah Kabupaten Indragiri Hilir 

Menulis cerpen merupakan bagian dari materi pembelajaran bahasa Indonesia di 

Madrasah Aliyah Miftahul Huda Sungai luar. Dalam menulis cerpen, seseorang 

akan menggunakan bahasa, termasuk didalamnya menggunakan kata, frasa, 

klausa, dan kalimat. Khusus berkenaan dengan penlisan kata, perlu diperhatikan 

bagaimana menulis penggunaan kata berimbuhan dan penggunaan kata ulang. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk kesalahan 

penggunaan afiks dan reduplikasi, serta bagaimana implikasinya terhadap 

Kompetensi Dasar Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas XI Madrasah Aliyah 

Miftahul Huda Sungai Luar. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti 

mengumpulkan data dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan naturalistrik. Pengumpulan data penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian peneliti 

menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode agih dengan teknik 

lesap. Setelah data dianalisis, diperoleh simpulan (1) kesalahan penggunaan 

afiks yang dilakukan siswa dalam menulis cerpen sebanyak 43 kesalahan 

(42,57%), dan (2) kesalahan penggunaan reduplikasi sebanyak 58 kesalahan 

(57,42%). Adapun yang berkenaan dengan implikasi penggunaan afiks dan 

reduplikasi terhadap kompetensi dasar 3.1 dapat diketahui bahwa peserta didik 

diharapkan memahami materi berupa penggunaan bahasa baik dari segi struktur 

teks maupun segi unsur kebahasaan dalam teks sederhana. Untuk itu, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar dan referensi bagi guru maupun 

siswa.  

Kata kunci: Keterampilan Menulis Cerpen, Afiksasi, Reduplikasi 
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MOTTO  

 “Man Jadda Wajada” 

Allah tidak berjanji akan mengabulkan setiap keinginanmu di dunia,  tetapi Allah 

berjanji pada siapa yang mau berjuang dan berusaha pasti Allah wujudkan. 

Seperti yang diucapkan oleh Pepatah Arab Penulis Big Motivation: Inspirasi 

Sukses Para Santri (2016) Man Jadda Wajada memiliki4 dimensi. Pertama, 

dimensi keyakinan. Kedua, dimensi dimensi kerja keras. Ketiga, dimensi totalitas. 

Keempat, dimensi istikomah dan konsisten.  

(Akbar Zainuddin ) 

Yang membuat kita kuat adalah do’a, yang membuat kita dewasa adalah masalah, 

yang membuat kita maju adalah usaha keras, yang membuat kita gagal adalah 

putus asa, yang membuat kita semangat adala harapan dan impian. 

(Ana Mariana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

 

DAFTAR ISI 

 

PERSETUJUAN .........................................................................................  i 

PENGESAHAN ..........................................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN ...........................................................................  iii 

ABSTRAK ..................................................................................................  iv 

PENGHARGAAN ......................................................................................  vii 

MOTTO ......................................................................................................  x 

DAFTAR ISI ...............................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL ......................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................  xiv 

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah..................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ..........................................................................  5 

C. Tujuan Penelitian ............................................................................   5 

D. Manfaat Penelitian  .........................................................................  6 

1. Manfaat Teoretis ........................................................................  6 

2. Manfaat Praktis ..........................................................................  6 

BAB II KAJIAN PUSTAKA .....................................................................  8 

A. Kajian Teori .....................................................................................  8 

1. Pengertian Afiksasi ....................................................................  8 

a. Jenis-jenis Afiksasi ..............................................................  8 

b. Ciri-ciri Afiksasi ..................................................................  18  

2. Pengertian Reduplikasi ...............................................................  18 

3. Pengertian Keterampilan Menulis ..............................................  23 

4. Pengertian Cerpen ......................................................................  25 

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan ..............................................  31 

C. Kerangka Berpikir  ...........................................................................  33 

BAB III METODE PENELITIAN ...........................................................  35 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....................................................  35 

B. Tempat dan Waktu Penelitian .........................................................   36 

C. Sumber Data ....................................................................................  36 

D. Partisipan .........................................................................................   36 

 

 

 



 

 

xii 

 

E. Teknik Pengumpulan Data ..............................................................  36 

F. Teknik Uji Validitas Data ...............................................................  38 

G. Teknik Analisis Data .......................................................................  39 

H. Prosedur Penelitian .........................................................................  40 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN ..............................................  42 

A. Temuan Penelitian ..........................................................................  42 

1. Profil Madrasah ........................................................................  42 

2. Visi dan Misi Madrasah Aliyah ...............................................   43 

3. Kurikulum ................................................................................  44 

B. Pembahasan  ...................................................................................  48 

1. Bentuk Kesalahan Penggunaan Afiks ......................................   48 

2. Bentuk Kesalahan Penggunaan Reduplikasi ............................   53 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....................................................  56 

A. Kesimpulan  ....................................................................................  56 

B. Saran................................................................................................  57 

DAFTAR REFERENSI .............................................................................  59 

LAMPIRAN ................................................................................................          61 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS ...............................................          99 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 

 

DAFTAR TABEL  

Table II.1 Contoh Pengulangan Tanpa Mengubah Kelas Kata..  20 

Tabel II.2  Contoh Bentuk Dasar Ulang Selalu Ada dalam  

Pemakaian Bahasa.....................................................  20 

Tabel IV.1  Profil Madrasah.........................................................  42 

Tabel IV.2   Jumlah Kesalahan Afiksasi dan Reduplikasi............  48 

Tabel IV.3   Kesalahan Afiksasi dan Jenis Kesalahan..................  49 

Tabel IV.4   Kesalahan Reduplikasi dan Jenis Kesalahan............  53 

 



 

 

xiv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Kerangka Berpikir..............................................................................  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan 

oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi. (Rina Devianty, 

2017: 3). Menurut Anderson dan Douglas Brown bahwa bahasa memiliki 

ciri atau sifat bahasa. Ciri-ciri bahasa yakni sebuah sistem, berwujud 

lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, bermakna, bersifat konvensional, 

unik, universal, dan produktif, bervariasi, dinamis, digunakan sebagai alat 

komunikasi, dan merupakan identitas penuturnya. 

Dalam beberapa literatur bahasa, para ahli merumuskan, ada empat 

fungsi bahasa secara umum, yaitu:  

1. Sebagai alat mengekspresikan diri 

2. Sebagai alat komunikasi 

3. Sebagai alat berinteraksi dan adaptasi social 

4. Sebagai alat kontrol sosial (Keraf dalam Martius, 2018: 2).  

Dari fungsi bahasa di atas salah satu fungsi bahasa dalam dunia 

pendidikan yaitu sebagai alat komunikasi. Sebagaimana dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan di perkuliahan atau di bangku sekolah. 

Dalam berbagai situasi juga, bahasa dapat dimanfaatkan untuk 

menyampaikan ide atau gagasan pembicara kepada pendengar atau penulis 

kepada pembaca.  
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Ditinjau dari media pengantar atau cara berkomunikasinya, ragam 

bahasa terdiri atas dua, yakni Bahasa lisan dan Bahasa tulis (Felicia, 2001: 

8). Lihat juga Martius (2018: 11) dan Finoza (2013: 5-6), berdasarkan 

media pengantar atau cara berkomunikasinya, ragam bahasa dapat 

diklasifikasikan atas dua macam, yakni (1) ragam lisan dan (2) ragam tulis. 

Sedangkan berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa dapat 

diklasifikasikan atas tiga macam, yaitu (1) ragam formal, (2) ragam 

semiformal, dan (3) ragam nonformal.  

Ragam Bahasa lisan adalah bahan yang dihasilkan alat ucap 

dengan fonem sebagai unsur dasar. Sedangkan ragam Bahasa tulis adalah 

Bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf 

sebagai unsur dasarnya. Hal ini karena dalam ragam bahasa tulis, dituntut 

agar tepat dalam memilih unsur tata bahasa, seperti bentuk kata, susunan 

kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda 

baca dalam mengungkapkan ide.  

Berdasarkan hal tersebut, dalam penggunaan ragam bahasa baku 

tulis, makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi 

pemakaian, sedangkan dalam ragam bahasa baku lisan, makna kalimat 

yang diungkapkan ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga 

kemungkinan besar terjadi pelesapan unsur kalimat. Oleh karena itu, 

dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis ini diperlukan kecermatan dan 

ketepatan dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk 
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kata, dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa dalam 

struktur kalimat. 

Cerpen termasuk karya sastra yang tergolong dalam karya tulis. 

Karya tulis tersebut terdiri atas dua, yakni tulisan dan karangan. Yang 

dimaksud dengan tulisan adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, 

pengalaman, pengamatan, penelitian, pemikiran, atau analisis atas suatu 

masalah. Contoh tulisan antara lain makalah, artikel, buku umum dan buku 

pelajaran. Sebaliknya, karangan merupakan karya tulis yang dibuat 

berdasarkan daya imjinasi, fantasi, dan perasaan pengarang. Contohnya  

pantun, puisi, cerpen, dan novel. (Martius, 2018: 142).  

Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek atau dalam Bahasa 

Inggris disebut short story, dalam ensiklopedia Britannica cerpen 

merupakan karangan prosa fiksi berbentuk naratif yang lebih pendek 

daripada novel dan biasanya hanya menceritakan sedikit tokoh. Sedangkan 

dalam KBBI, cerpen diartikan sebagai kisahan pendek (kurang dari 10.000 

kata) yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri 

pada satu tokoh dalam satu situasi (pada suatu ketika). Menulis cerpen itu 

termasuk bagian keterampilan menulis.  

Keterampilan menulis adalah keterampilan dalam menuangkan ide 

atau gagasan melalui tulisan sehingga dapat dipahami oleh orang lain. 

Kemampuan menulis ini bukanlah dibawa sejak lahir, tapi diperoleh 

melalui pembelajaran. Kemampuan menulis akan terus terasah melalui 

latihan-latihan. Semakin sering menulis, maka tulisanpun akan semakin 
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berkualitas (Mukhlis, 2018: 48). Kemudian, keterampilan menulis ini 

merupakan bagian dari pembelajaran Bahasa Indonesia di SLTA, termasuk 

dalam keterampilan menulis cerpen.  

Dalam menulis cerpen tentu kita menggunakan bahasa, termasuk di 

dalamnya kita menulis kata frasa, klausa dan kalimat. Khusus berkenaan 

dengan penulisan kata ini perlu diperhatikan bagaimana menulis kata 

penggunaan imbuhan (afiksasi), seperti penggunaan prefiks, sufiks, infiks, 

konfiks dan sirkumfiks. Selain memperhatikan penggunaan afiks, penulis 

juga perlu memperhatikan penulisan kata ulang (reduplikasi), seperti kata 

ulang seluruhnya, sebagian, berimbuhan dan berubah bunyi. Hal ini sesuai 

dengan kompetensi dasar pembelajaran bahasa Indonesia di SLTA, yaitu 

pada KD 3.1 dapat diketahui bahwa peserta didik diharapkan memahami 

materi berupa penggunaan bahasa baik dari segi struktur teks maupun segi 

unsur kebahasaan dalam teks sederhana.  

Berdasarkan hal tersebut tentunya dalam pembelajaran menulis 

bertujuan untuk menuangkan ide atau gagasan yang kita miliki melalui 

pikiran dan perasaan dan kemudian dituangkan atau disampaikan melalui 

bahasa tulis. Namun pada saat menuangkan ide atau gagasan tersebut 

ketika sudah dituangkan dalam bentuk bahasa tulis, siswa masih 

mengalami kesalahan termasuk di dalamnya penggunaan afiks dan 

reduplikasi. Dalam hal ini pula peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul: Analisis Kesalahan Penggunaan 
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Afiks dan Reduplikasi dalam Menulis Karangan Siswa Madrasah 

Aliyah Kabupaten Indragiri Hilir.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan adanya permasalahan pada latar belakang tersebut, 

maka dapat dirumuskan permasalahan dalam peneliltian ini, yakni: 

1. Bagaimana bentuk kesalahan penggunaan afiks dalam menulis cerpen 

pada siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Sungai Luar 

Kabupaten Indragiri Hilir? 

2. Bagaimana bentuk kesalahan penggunaan reduplikasi dalam menulis 

cerpen pada siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Sungai 

Luar Kabupaten Indragiri Hilir?  

3. Bagaimana implikasi penggunaan afiks dan reduplikasi dengan 

kompetensi dasar (KD) pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas XI 

Madrasah Aliyah Miftahul Huda Sungai Luar Kabupaten Indragiri 

Hilir. 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di atas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis bagaimana bentuk kesalahan penggunaan afiks 

dalam menulis cerpen pada siswa kelas XI di Madrasah Aliyah 

Miftahul Huda Sungai Luar Kabupaten Indragiri Hilir.  
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2. Untuk menganalisis bagaimana bentuk kesalahan penggunaan 

reduplikasi dalam menulis cerpen pada siswa kelas XI di Madrasah 

Aliyah Miftahul Huda Sungai Luar Kabupaten Indragiri Hilir.  

3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi penggunaan afiks dan 

reduplikasi dengan kompetensi dasar (KD) Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di Kelas XI Madrasah Aliyah Miftahul Huda Sungai Luar 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan adanya tujuan dari penelitian yang telah disebutkan 

maka manfaat dari penelitian ini diantaranya:  

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penggunaan afiks dan 

reduplikasi.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru 

Mampu menambahkan pengetahuan sehingga kesalahan 

afiksasi dan reduplikasi pada cerpen bisa diantisipasi. 

b. Bagi Peserta didik 

Memacu peserta didik agar lebih aktif lagi dalam belajar  

Bahasa Indonesia dengan baik serta benar dan menambah sumber 

belajar bagi peserta didik.  
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c. Bagi Madrasah 

Untuk meningkatkan kualiatasnya dalam peran sebagai 

wadah pendidikan dan proses pembelajaran bagi peserta didik, 

sehingga peserta didik memiliki motivasi dan kesadaran akan 

pentingnya pendidikan yang jauh lebih baik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Kajian Teori 

Berdasarkan masalah penelitian, maka dapat diuraikan bagian kajian 

teori pada bab ini, yakni: 1) pengertian afiksasi, 2) pengertian reduplikasi, 3) 

pengertian keterampilan menulis, dan 4) pengertian cerita pendek.  

1. Pengertian Afiksasi  

Afiksasi adalah proses yang mengubah leksem menjadi kata 

kompleks (Kridalaksana dalam Nurul Masfufah, 2014: 2). Namun berbeda 

dengan Muslich, menurut Muslich (2008:38) afiksasi adalah peristiwa 

pembentukan kata dengan jalan membubuhkan afiks pada bentuk dasar. 

Sehingga kemudian Abdul Chaer (2008: 106) menyatakan afiksasi adalah 

salah satu proses dalam pembentukan kata turunan baik berkategori verba, 

berkategori nomina maupun yang berkategori ajektiva.  

a. Jenis-jenis Afiksasi 

Pada umumnya afiks hanya dikenal terdapat empat, yakni 

awalan (prefiks), sisipan (infiks), akhiran (sufiks), serta awalan dan 

akhiran (Konfiks). Akan tetapi, dalam sumber lain disebutkan bahwa 

imbuhan (afiks) itu ada tujuh, yaitu prefiks, infiks, sufiks, konfiks 

kombinasi afiks (klofiks), simulfiks, dan interfiks.   (Venhaar dalam 

Ahmad Nurefendi Fradana, 2018: 25).  
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Berikut jenis-jenis afikasi antara lain: 

1) Prefiks (Awalan) 

Prefiks (awalan) yaitu imbuhan yang terletak di awal kata. 

Proses afiks ini disebut prefiksasi. Berdasarkan pertumbuhan 

bahasa yang terjadi, maka awalan dalam Bahasa Indonesia dibagi 

menjadi dua macam, yaitu imbuhan asli dan imbuhan serapan, 

baik dari Bahasa daerah maupun Bahasa asing.  

Imbuhan asli Bahasa Indonesia diantaranya: ber-, me-, di-, 

ke-, ter, se- dan peN-.  

a) Prefiks  ber-  

Bentuk contoh kata Prefiks ber- tersebut yaitu: 

(1) Morfem dasar terikat, seperti terdapat pada kata bertempur, 

berkelahi, berjuang, bertikai, dan berhenti. Bentuk 

dasarnya yang berupa morfem dasar terikat: tempur, kelahi, 

juang, tikai dan henti. 

(2) Morfem dasar bebas, seperti: terdapat pada kata berladang, 

beternak, bekerja, bernyanyi, dan bergaya. Bentuk 

dasarnya yang berupa morfem dasar bebas: ladang, ternak, 

kerja, nyanyi, dan gaya. 

(3) Bentuk turunan berafiks, seperti: terdapat pada kata 

berpakaian (bentuk dasarnya pakaian), beraturan (bentuk 

dasarnya aturan), berkekuatan (bentuk dasarnya kekuatan), 

berkebangsaan (bentuk dasarnya kebangsaan), 
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berpenghasilan (bentuk dasarnya penghasilan) dan 

berpendapatan (bentuk dasarnya pendapatan). 

(4) Bentuk turunan reduplikasi, seperti: terdapat pada kata 

berlari-lari (bentuk dasar lari-lari), berkeluh-kesah 

(bentuk dasar keluh-kesah) dan berilmu-pengetahuan 

(bentuk dasar ilmu-pengetahuan). 

(5) Bentuk turunan hasil komposisi, seperti: terdapat pada kata 

berjual beli (bentuk dasar jaul beli), bertemu muka (bentuk 

dasar temu muka) dan bergunung api (bentuk dasar 

gunung api). (Abdul Chaeril, 2008: 107).  

Ada tiga aturan tentang awalan ber-, yakni: 

(1) Fonem /r/ pada /ber/ melesap jika dirangkaikan dengan 

kata yang berfonem awal /r/, atau dirangkaikan dengan 

kata dasar yang suku kata pertamanya berakhir dengan 

konsonan /r/. Misalnya: ber + kerja → bekerja 

(2) Awalan ber- menjadi bel- jika dirangkaikan dengan kata 

ajar sehingga menjadi belajar. 

(3) Awalan ber- tidak mengalami perubahan pada bentuknya 

jika dirangkaikan dengan selain dua aturan di atas. (Kamus 

Saku Bahasa Indonesia, Tim B First: 2014).  
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b) Prefiks me-  

Prefiks me- dapat berbentuk me-, mem-, men-, meny-, meng, 

dan menge-. Berikut bentuk aturan prefiks me- tersebut 

diantaranya: 

(1) Bentuk atau alomorf me- digunakan apabila bentuk dasarnya 

dimulai dengan fonem /r, l, w, y, m, n, ny, dan ng/.  

Contohnya: merakit, melekat, mewarisi, meyakini, memerah, 

menanti, menyanyi, dan menerikan.  

(2) Bentuk atau alomorf mem- digunakan apabila bentuk 

dasarnya dimulai dengan fonem /b, p, f dan v/. Dengan 

catatan fonem /b, f, dan v/ tetap berwujud, sedangkan fonem 

/p/ tidak diwujudkan, melainkan disenyawakan dengan bunyi 

nasal dari prefiks itu. Contohnya: membina, memfitnah, 

memvitaminkan, memotong, dan lain sebagainya.   

Perlu dicatat dalam kenyataan bahasa ada sejumlah kata 

terutama yang berasal dari bahasa asing, yang meskipun 

diawali dengan fonem /p/ tetapi tidak diluluhkan. Contohnya: 

mempedulikan, mempengaruhi, mempraktekkan, dan lain 

sebagainya.  

(3) Bentuk men- digunakan apabila bentuk dasarnya dimulai 

dengan fonem /d dan t/. Dengan catatan fonem /d/ tetap 

diwujudkan sedangkan fonem /t/ tidak diwujudkan melainkan 

disenyawakan dengan bunyi nasal yang ada pada prefiks 
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tersebut. Contohnya: menduda, mendidik, menulis, dan lain 

sebagainya.  

Dalam bahasa keseharian, terutama di Jakarta, ada 

sejumlah kata berprefiks me-, tetapi fonem /t/ pada awal 

bentuk dasarnya tidak diluluhkan atau disenyawakan, seperti 

mentolerir, mentradisi, mentraktor, dan sebagainya.  

(4) Bentuk meny- digunakan apabila fonem awal bentuk 

dasarnya adalah fonem /c, j, dan s/. Dengan catatan dalam 

bahasa tulis bunyi /ny/ pada prefiks itu diganti atau dituliskan 

dengan huruf /n/ pada dasar yang dengan fonem /c dan j/, 

sedangkan yang mulai dengan fonem /s/, fonem s-nya 

diluluhkan. Contohnya: mencuri (lafalnya: menycuri), 

mencicil (lafalnya:menycicil), menjual (meyjual), menjaga 

(lafalnya: menyjaga), menyikat, menyusul, dan sebagainya.  

Dalam bahasa keseharian, terutama kata serapan dari 

bahasa asing, bahasa nasal pada bentuk dasarnya tidak 

diluluhkan, seperti: mensukseskan, mensosialisasikan dan 

sebagainya.  

(5) Bentuk meng- digunakan apabila bentuk dasarnya mulai 

dengan fonem /k, g, h, kh, a, z, u, e, dan o/. Dengan catatan 

fonem /k/ tidak diwujudkan, melainkan disenyawakan dengan 

nasal yang ada pada prefiks itu, sedangkan fonem-fonem 

yang lain tetap diwujudkan. Contoh: mengirim, menggali, 
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menghibur, mengkhianati, mengambil, mengiris, mengutus, 

mengekor, mengobrol, dan lain sebagainya.  

(6) Bentuk menge- digunakan apabila bentuk dasarnya terdiri 

dari sebuah suku kata. Contohnya: mengebom, mengetik, 

mengecor, dan sebagainya.  

c) Prefiks di-  

Aturan prefiks di- yaitu penambahan prefiks di- 

digabung dengan dasar mana pun, prefiks di- tidak mengalami 

perubahan bentuk, dan dirangkaikan dengan kata yang 

mengikutinya. 

d) Prefiks ke-  

Prefiks ke- digunakan dalam bahasa ragam tidak baku. 

Fungsi dan makna gramatikalnya sepadan dengan Prefiks ter-. 

 Berikut contoh bentuk prefiks ke- tersebut diantaranya: 

Kebaca → sepadan dengan → terbaca  

Ketipu → sepadan dengan → tertipu 

Ketabrak → sepadan dengan → tertabrak  

Kebawa → sepadan dengan → terbawa 

Ketangkap → sepadan dengan → tertangkap  

e) Prefiks ter-   

 Prefiks ter- tidak mengalami perubahan apapun sebagai 

imbuhan, misalnya: terangkat, tertumpah, terbaik, dan 

sebagainya.  
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f) Prefiks se-  

 Prefiks se- tidak mengalami perubahan apa pun sebagai 

imbuhan.  

g) Prefiks peN- 

Prefiks peN- mempunyai variasi per-, peng, peny-, pen-

, dan pem-. Umumnya fungsi utama peN- adalah menyatakan 

sebagai berikut:   

(1) Awalan peN- menghilang nasalnya bila disandingkan 

dengan kata yang berawalan /k, l, m, n, r, dan w/.  

Misalnya: pekerja, pelapor, peminum, penikmat, perasa, 

warta, dan sebagainya.  

Ada pula kata yang berawalan /b/ yang bila dilekatkan 

dengan peN- tidak mengalami perubahan, yakni pada kata 

pembalap.  

(2) Prefiks peN- mengalami perubahan menjadi peng- apabila 

disan dingkan dengan kata yang berprefiks /a, g, h, i, k, o, 

dan u/.  

Misalnya: pengantar, pengguna, penghujat, pengintai, 

pengubahan dan lain sebagainya.  

(3) Prefiks peN- mengalami perubahan menjadi peny- bila 

disandingkan dengan kata yang berprefiks /s/, seperti: 

penyakit.  
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(4) Prefiks peN- mengalami perubahan menjadi pen- bila 

disandingkan dengan kata yang berprefiks /c, d, j, dan t/, 

misalnya: pencuri.  

(5) Prefiks peN- mengalami perubahan menjadi pem- bila 

disandingkan dengan kata yang berprefiks /b, f, dan p/. 

contohnya: pembunuh, pemukul dan lain-lain.  

Catatan: kata yang berawalan peN- dapat mengalami 

perubahan menjadi beberapa varian jika perubahannya 

tersebut bertujuan memberikan makna yang berbeda, 

misalnya pada /s, dan t/.  

Contoh:  

pesuruh artinya orang yang pekerjaannya disuruh-suruh.  

Petinju artinya orang yang pekerjaannya bertinju.  

2) Infiks (Sisipan) 

Infiks (sisipan) yaitu imbuhan yang terletak di dalam kata. 

Jenis imbuhan ini tidak produktif, karena pemakaiannya terbatas 

hanya pada kata-kata tertentu. Jadi hampir tidak mengalami 

pertambahan secara umum. Sisipan terletak pada suku pertama 

kata dasarnya, yang memisahkan konsonan pertama dengan vokal 

pertama suku tersebut. Prosesnya imbuhan kata tersebut di sebut 

infiksasi. Imbuhan yang berupa sisipan seperti: -er-, -em-, dan -in-.  

Contoh:  

-el- : telunjuk, pelatuk 
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-er- : seruling, gerigi 

-em- : temali, kemuning, kemilalu 

-in- : kinerja, sinambung, tinambah 

3) Sufiks (Akhiran)  

Sufiks (akhiran) yaitu imbuhan yang terletak pada akhir 

kata. Dalam proses pembentukan kata ini tidak pernah mengalami 

perubahan bentuk. Proses pembentukannya disebut sufiksasi. 

Akhiran terdiri dari –kan, -an, -i, -nya, -man, -wati, -in, -wi, -dan 

–kah.  

Contoh:  

-kah : bagaimanakah, apakah, siapakah 

-kan : ambilkan, siapkan, tuliskan 

-an : makanan, minuman, akhiran 

-i ; temani, sadari, renungi 

-nya : ayahnya, temannya, anaknya 

-man : seniman, wartawan 

-wati- : seniwati, wartawati 

-in : hadirin, muslimin 

-wi : manusiawi, inderawi 

4) Simulfiks  

Simulfiks yaitu afiks yang disamakan dengan ciri-ciri 

segmental yang dileburkan pada kata dasarnya. Fungsinya adalah 
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membentuk verba atau memverbakan nomina, adjektiva atau kelas 

kata yang lain menjadi kata kerja.  

Contoh:  

kopi → ngopi 

sate  → nyate 

kebut → ngebut 

tulis  → nulis  

5) Konfiks  

Konfiks yaitu gabungan prefiks dan sufiks yang diletakkan 

sekaligus pada awal dan akhir kata. Imbuhan ini terdiri dari ber-an, 

pe-an, ke-an, se-an.  

Contoh: 

ber-an : berdatangan, berkenalan 

pe-an  : pegunungan, pedalaman 

ke-an  : kedatangan, keterlambatan 

ter-an  : terselesaikan 

me-kan  : memanfaatkan  

6) Klofiks (Kombinasi Afiks) 

Klofiks yaitu gabungan prefiks dan sufiks yang 

ditambahkan pada kata dasar tidak sekaligus.  

Contoh:  

member-kan : meberlakukan 

laku-berlaku-berlakuan-memberlakukan 
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7) Interfiks  

Interfiks yaitu suatu jenis infiks yang muncul di antara dua 

unsur (Ahmad Nirefendi Fradana, 2018: 25-29). Dalam Bahasa 

Indonesia interfiks terdapat pada kata-kata bentukan baru, 

misalnya -n- dan -o-.  

Contoh:  

Indonesia-lagi  → Indonesianologi 

b. Ciri-ciri Afiksasi  

Berikut ciri-ciri afiksasi antara lain:  

1) Kata berimbuhan yaitu jika kata-kata ini terdiri atas lebih dari satu 

morfem (polimorfemis) dan salah satu atau lebih morfemnya 

berupa afiks.  

2) Kata berimbuhan yaitu jika kata-kata ini mempunyai makna 

gramatikal atau makna gramatis.  

3) Kata berimbuhan yaitu jika dalam proses terjadinya kata-kata itu 

terjadi juga perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. 

2. Pengertian Reduplikasi 

Reduplikasi adalah peristiwa pembentukan kata dengan jalan 

mengulang bentuk dasar, baik seluruhnya maupun sebagian, baik 

bervariasi fonem maupun tidak, baik berkombinasi dengan afiks maupun 

tidak (Muslich, 2008:48).  Kemudian (Soedjito, 1995: 109) Ia menyatakan 

reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan mengulang bentuk 

dasar, baik secara utuh maupun sebagian, baik dengan variasi fonem 
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maupun tidak. Tidak hanya itu, Ramlan  (1987) juga berpendapat 

reduplikasi atau pengulangan adalah satuan gramatik, baik seluruhnya 

maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun. Sedangkan 

Solichi (1996: 9) menyatakan, reduplikasi yaitu pengulangan satuan 

gramatikal, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi 

fonem maupun tidak. Hasil pengulangan disebut kata ulang, satuan yang 

diulang merupakan bentuk dasar.   

Dari penjelasan di atas, maka penulis dapat memaknai bahwa yang 

dimaksud dengan reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatikal 

terhadap kata dasar, kata berimbuhan, ataupun kata gabung, yang disebut 

kata ulang, baik sebagian maupun seluruhnya, baik disertai variasi fonem 

ataupun tidak, yang menghasilkan kata baru. 

Dalam proses reduplikasi (pengulangan), yang dimaksud dengan 

bentuk dasar adalah bentuk linguistik yang diulang menjadi dasar dari 

proses pengulangan. Untuk menentukan bentuk dasar dari kata ulang 

tidaklah sulit. Akan tetapi, kita bisa jadi akan mengalami kesulitan 

menentukan bentuk dasar dari kata ulang yang lebih pelik dan rumit. 

Untuk itu, kita patut memahami ciri-ciri bentuk dasar kata ulang dalam 

bahasa Indonesia.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang pernah dilakukan oleh 

beberapa pengamat bahasa Indonesia. Ciri-ciri bentuk dasar kata ulang 

bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut: 

a. Menimbulkan makna gramatis. 
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b. Terdiri lebih dari satu morfem. 

c. Selalu memiliki bentuk dasar. 

d. Pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kata  atau 

kelas kata. Apabila suatu kata ulang berkelas kata benda, bentuk 

dasarnya pun berkelas kata benda. Begitu juga, apabila kata ulang itu 

berkelas kata kerja, bentuk dasarnya juga berkelas kata kerja.  

Tabel II. 1 

Contoh Pengulangan Tanpa Mengubah Kelas Kata  

 

Kata Ulang Bentuk Dasar  

Rumah-rumah (kata benda) Rumah (kata benda) 

Berjalan-jalan (kata kerja) Berjalan (kata kerja) 

Kecil-kecil (kata sifat) Kecil (kata sifat) 

Satu-satu (kata bilangan) Satu (kata bilangan) 

 

e. Bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa. Maksud 

dalam pemakaian bahasa adalah dapat digunakan dalam konteks 

kalimat.  

Tabel II. 2 

Contoh Bentuk Dasar Ulang Selalu Ada dalam Pemakaian Bahasa  

 

Kata Ulang Bentuk Dasar 

Mengata-ngatakan  Mengatakan, bukan mengata 

Menyatu-nyatukan Menyatukan, bukan menyatu 

(sebab tidak sama dengan kelas 

kata ulangnya) 
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f. Arti bentuk dasar kata ulang selalu berhubungan dengan arti kata 

ulangnya. Ciri ini sebenarnya untuk menjawab persoalan bentuk kata 

yang secara fonemis berulang, tetapi bukan merupakan hasil proses 

pengulangan.  

Contoh:  

Bentuk alun bukan merupakan bentuk dasar dari kata alun-alun.  

Bentuk undang bukan merupakan bentuk dasar dari kata undang-

undang.  

Jika dilihat dari hasil pengulangan itu dapat dibedakan adanya 

empat macam kata ulang, yaitu: 1) Kata ulang utuh atau murni. 2) Kata 

ulang berubah bunyi. 3) Kata ulang sebagian. 4) Kata ulang 

berimbuhan (Chaer, 2006: 286). Seperti:  

1) Kata ulang murni, yakni kata ulang yang bagian perulangannya 

sama dengan kata dasar yang diulanginya. 

Contoh:  

tinggi-tinggi →(bentuk dasar: tinggi) 

lekas-lekas →(bentuk dasar: lekas) 

jauh-jauh →( bentuk dasar: jauh)  

2) Kata ulang berubah bunyi, yakni kata ulang yang bagian 

perulangannya terdapat perubahan bunyi, baik bunyi vokal maupun 

konsonan.  

Contoh:  

Perubahan Vokal : Bolak-balik 
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Perubahan konsonan : Sayur-mayur 

3) Kata ulang sebagian, yakni kata ulang yang perulangannya hanya 

terjadi pada suku kata awalnya saja dan disertai dengan 

penggantian vokal suku pertama itu dengan bunyi /e/ pepet.  

Contoh: 

lelaku  → bentuk dasar: laku 

leluhur  → bentuk dasar: luhur 

tetamu  → bentuk dasar: tamu 

4) Kata ulang berimbuhan, yakni kata ulang yang disertai dengan 

pemberian imbuhan. Menurut proses pembentukanya ada tiga 

macam kata ulang berimbuhan, yaitu: 

(a) Sebuah kata dasar mula-mula diberi imbuhan, kemudian baru 

diulang. Misalnya pada kata dasar atur, mula-mula diberi 

akhiran -an sehingga menjadi aturan. Kemudian kata aturan ini 

diulang sehingga menjadi aturan-aturan. 

Contoh lain: 

pakaian-pakaian 

salinan-salinan 

pimpinan-pimpinan 

(b) Sebuah kata dasar mula-mula diulang, kemudian baru diberi 

imbuhan. Misalnya kata lari mula-mula diulang sehingga 

menjadi lari-lari. Kemudian kata lari-lari diberi awalan ber-

sehingga menjadi berlari-lari. 
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Contoh lain:  

menerka-nerka 

memotong-motong 

membolak-balik 

mengharu-birukan 

(c) Sebuah kata dasar diulang dan sekaligus diberi imbuhan. 

Misalnya pada kata dasar hari sekaligus diulang dan diberi 

awalan ber- sehingga menjadi bentuk berhari-hari. (Ahmad 

Nurefendi Fradana, 2018: 25-29).  

Contoh lain:  

berjam-jam 

bermeter-meter 

berkilo-kilo 

berjuta-juta 

bertahun-tahun 

Berdasarkan aturan penulisan kata ulang ini adalah ditandai dengan 

tanda penghubung (-). Kemudian, tanda penghubung (-) ini tidak boleh 

dipisah dari bentuk dasar. Baik kata ulang berimbuhan, sebagian maupun 

kata ulang berubah bunyi. 

3. Pengertian Keterampilan Menulis  

Menurut Tarigan (1986: 15) menulis merupakan salah satu jenis 

keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat produktif. Menulis dapat 

dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis 
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keterampilan berbahasa lainnya. Ini karena menulis bukanlah sekedar 

menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan 

dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. 

Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuagkan ide/gagasan dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampai.  

 Adapun tujuan menulis yaitu sebagai tujuan informasi atau 

penerangan, tujuan penugasan, tujuan estetis, tujuan kreatif, dan tujuan 

konsumtif. Kemudian, ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam 

kegiatan menulis antara lain: 

a. Dengan sering menulis, penulis akan mengetahui secara lebih detail 

tentang kemampuan dan potensi dirinya yang harus dikembangkan. 

b. Dapat mengembangkan gagasan sesuai dengan kemampuan 

penalarannya. 

c. Dapat mengembangkan wawasan dan fakta-fakta yang memiliki 

hubungan. 

d. Dengan menulis akan selalu menumbuhkan ide-ide baru bagi penulis. 

e. Menulis juga dapat menubuhkan rasa objektivitas bagi penulisnya. 

f. Membantu memecahkan permasalahan.  
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4. Pengertian Cerpen 

Pengertian Cerpen menurut KBBI dan para ahli dapat dilihat pada 

bagian berikut:  

a. Menurut KBBI 

Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek yang berisi 

tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10 ribu kata. Pada 

umumnya cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan 

berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya dalam 

cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. 

b. Menurut Nugroho Notosusanto Dalam Tarigan 

Menurut Nugroho Notosusanto cerpen adalah kisah cerita 

pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5000 kata beserta 

memperkirakan 17 pp kuarto spasi ganda. Selain itu kisah pada 

cerpen hanya berpusat pada dirinya sendiri yang berarti hanya pada 

satu tokoh saja. 

c. Menurut A. Bakar Hamid 

Menurut Hamid cerpen merupakan cerita pendek yang 

memiliki ciri-ciri seperti jumlah kata yang sedikit antara 500 hingga 

10.000 kata dalam satu cerpen serta hanya memiliki satu karakter 

tokoh saja. 

Ciri-ciri cerpen: 

1) Pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari 

penulis. 



26 

 

 

 

2) Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 

(sepuluh ribu) kata. 

3) Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. 

4) Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 

5) Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga 

mudah dipahami oleh pembaca. 

6) Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita 

saja. 

7) Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari. 

8) Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. 

9) Diakhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat 

mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada 

cerpen tersebut. 

Jenis-jenis cerpen: 

1) Cerpen Pendek 

2) Cerpen Sedang 

3) Cerpen Panjang (Fahri Abdillah: 2022) 

Unsur-unsur cerpen terdiri atas dua, yakni unsur intrinsik dan 

ekstrinsik: 

1) Unsur Intrinsik (Unsur dari dalam cerita) 

(a) Tema 
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Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. 

Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu 

berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, 

kecemburuan, dan sebagainya.  

Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan 

apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. 

Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. 

Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu 

mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita 

dalam cerpen itu. 

(b) Amanat 

Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak 

disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya 

bersifat tersirat; disembunyikan pengarangnya di balik 

peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kehadiran 

amanat, pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. 

Misalnya, apabila tema cerita itu tentang perjuangan 

kemerdekaan, amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya 

mempertahankan kemerdekaan. 

(c) Penokohan 

Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan 

dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. 

Berikut cara-cara penggambaran karakteristik tokoh. 
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(1) Teknik analitik langsung 

Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara 

teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong walaupun 

berkali-kali dia mendapat juara bela diri. Sifatnya itulah 

yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. 

(2) Penggambaran fsik dan perilaku tokoh 

Seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu 

serempak berteriak-teriak! Mereka menyuruh camat agar 

secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengacung-

acungkan tangannya, walaupun dengan perasaan yang 

masih juga ragu-ragu. Malah ada di antara mereka sibuk 

sendiri menyeragamkan acungan tangannya, agar tidak 

kelihatan berbeda dengan orang lain. Sudah barang tentu, 

suasana di sekitar kecamatan menjadi riuh. Bukan saja oleh 

demonstran-demonstran dari desa itu, tapi juga oleh orang-

orang yang kebetulan lewat dan ada di sana. 

(3) Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh 

Desa Karangsaga tidak kebagian aliran listrik. 

Padahal kampung-kampung tetangganya sudah pada terang 

semua. 
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(4) Penggambaran tata kebahasaan tokoh 

Dia bilang, bukan maksudnya menyebarkan 

provokasi. Tapi apa yang diucapkannya benar-benar 

membuat orang sedesa marah.  

(5) Pengungkapan jalan pikiran tokoh 

Ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan; 

ingin ia mendekapnya, mencium bau keringatnya. Dalam 

pikirannya, cuma anak gadisnya yang masih mau 

menyambutnya dirinya. Dan mungkin ibunya, seorang 

janda yang renta tubuhnya, masih berlapang dada menerima 

kepulangannya. 

(6)  Penggambaran oleh tokoh lain 

Ia paling pandai bercerita, menyanyi, dan menari. 

Tak jarang ia bertandang ke rumah sambil membawa aneka 

brosur barang-barang promosi. Yang menjengkelkan saya, 

seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian kepadanya. 

(d) Alur 

Alur merupakan pola pengembangan cerita yang 

terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat 

kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. 

Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah 

dipahami, dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang 
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berbelit-belit dan penuh kejutan, juga kadang-kadang 

sederhana.  

(e) Latar 

Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya 

yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita 

bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Latar 

berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan 

pembaca terhadap jalannya suatu cerita.  

Dengan demikian, apabila pembaca sudah menerima 

latar itu sebagai sesuatu yang benar adanya, maka cenderung 

dia pun akan lebih siap dalam menerima pelaku ataupun 

kejadian-kejadian yang berada dalam latar itu. 

(f) Gaya Bahasa 

Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk 

menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta 

merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan 

dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis 

mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan 

suatu suasana yang berterus terang atau satiris, simpatik atau 

menjengkelkan, objektif atau emosional. Bahasa dapat 

menimbulkan suasana yang tepat untuk adegan yang seram, 

adegan romantis, ataupun peperangan, keputusan, maupun 

harapan. (Sherli, dkk. 2017: 118).  
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2) Unsur Ekstrinsik (Unsur yang berasal dari luar) 

(a) Latar Belakang Masyarakat 

Latar belakang masyarakat terdiri dari ideologi negara, kondisi 

politik, kondisi sosial dan kondisi ekonomi. 

(b) Latar Belakang Penulis 

Latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi 

psikologis dan aliran sastra penulis. 

(c) Nilai yang Terkandung dalam Cerpen 

Nilai yang merupakan unsur ekstrinsik adalah nilai agama, 

sosial dan lain sebagainya.  

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan  

Berdasarkan judul penelitian yang akan dibahas, Penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti relevan dengan beberapa penelitian yang dilakukan 

oleh: 

1. Pertama, Yulian Dinihari (2017) yang berjudul "Kesalahan Afiks dalam 

Cerpen di Tabloid Gaul". Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Yulian Dinihari dengan yang peneliti lakukan ini yaitu objek kajian yang 

berbeda yakni objek kajian Yulian Dinihari tentang Cerpen di Tabloid 

Gaul sedangkan yang peneliti teliti yaitu tentang menulis cerpen.  

2. Kedua, Alfira Fiska Zhafira (2019) yang berjudul “Analisis Penggunaan 

Reduplikasi Pada Karangan Siswa Kelas XII MA Muhammadiyah 

Gantung Belitung Timur”. Perbedaan  dari penelitian yang dilakukan oleh 

Alfira Fiska Zhafira dengan yang peneliti teliti yaitu subjek dan objek 
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kajian yang berbeda yakni subjek kajian Alfira Fiska Zhafira hanya 

tentang penggunaan reduplikasi sedangkan yang peneliti teliti tentang 

penggunaan afiks dan reduplikasi. Kemudian, objek kajian Alfira Fiska 

Zhafira sifatnya umum, apakah karangan fiksi atau nonfiksi yakni 

karanngan siswa kelas XII. sedangkan objek kajian yang peneliti teliti 

yaitu bersifat khusus yakni dalam menulis cerpen pada siswa kelas XI.  

3. Ketiga, Evi Ariyani (2011) ''Analisis Penggunaan Reduplikasi Pada Buku 

Cerita Anak Bergambar''. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Evi 

Ariyani ini yaitu subjek dan objek kajian yang berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. Subjek yang dilakukan oleh Evi Ariyani 

hanya membahas tentang penggunaan reduplikasi sedangkan yang peneliti 

lakukan tidak hanya tentang penggunaan reduplikasi melainkan 

penggunaan afiks juga. Kemudian, objek yang berbeda terlihat jelas pada 

penelitian Evi Ariyani dan penelitian yang peneliti teliti yakni objek kajian 

Evi Ariyani tentang  pada buku cerita anak bergambar sedangkan objek 

kajian yang peneliti tentang menulis cerpen.  

4. Keempat, Mutiara Rahmawati (2019) yang berjudul ''Analisis Penggunaan 

Afiks Pada Karangan Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Bringin Kabupaten 

Semarang''. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara 

Rahmawati ini yaitu subjek dan objek yang berbeda. Subjek penelitian 

Mutiara Rahmawati hanya membahas tentang penggunaan afiks sedangkan 

yang peneliti akan teliti yaitu tentang penggunaan afiks dan reduplikasi. 

Kemudian, objek kajian yang berbeda yang peneliti teliti lebih terkhusus 
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yakni menulis cerpen siswa kelas XI sedangkan objek kajian yang Mutiara 

Rahmawati teliti yakni lebih bersifat umum apakah yang dimaksud 

karangan fiksi atau nonfiksi. 

 

C. Kerangka Berpikir  

Gambar II.1 

Kerangka Berpikir  

 

  

Berdasarkan bagan kerangka berpikir yang penulis rangkai, maka variabel 

yang akan di operasikan yaitu Analisis Kesalahan Penggunaan Afiks dan 

Reduplikasi dalam Menulis Karangan Siswa Madrasah Aliyah Kabupaten 

Analisis Kesalahan Afiks dan Reduplikasi Siswa 
Kelas XI Madrasah Aliyah Miftahul Huda Kabupaten 

Indragiri Hilir  

Prefiks Infiks Sufiks  Konfiks  Reduplikasi 

Penggunaan Afiks dan Reduplikasi 

Analisis 
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Indragiri Hilir  menggunakan teori Ellis (dalam Setyawati, 2010:12) ada lima 

langkah kerja analisis bahasa, yaitu:  

a) Mengumpulkan sampel kesalahan. 

b) Mengidentifikasi kesalahan.  

c) Menjelaskan kesalahan.  

d) Mengklasifikasikan kesalahan.  

e) Mengevaluasi kesalahan.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif dengan 

menggunakan karangan deskripsi siswa kelas XI. Metode deskriptif ini 

menggunakan penelitian kualitatif dalam penggunaannya. Penelitian 

kualitatif merupakan "penelitian yang menggunakan pendekatan 

naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman 

atau fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.  

Selain itu, ada yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang ingin mencari makna kontekstual secara menyeluruh 

(holistic) berdasarkan fakta-fakta (tindakan, ucapan, sikap, dan sebagainya) 

yang dilakukan subjek penelitian dalam latar alamiah secara emic, 

menurut yang dikontruk subjek penelitian untuk membangun teori 

(nomotetik,mencari hukum keberlakukan umum).  

Penelitian ini bertujuan mencari data tentang kesalahan-kesalahan 

yang terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang terdapat pada 

karangan cerpen siswa kelas XI. Kesalahan yang dimaksud adalah 

terjadinya ketidakbenaran dalam tataran morfologi terutama pada 

kesalahan afiksasi dan reduplikasi.  
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B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Miftahul Huda 

Sungai Luar Kabupaten Indragiri Hilir pada siswa kelas XI Tahun ajaran 

2023, yang beralamat di jalan Penghulu Jantan. Adapun pengambilan data 

dilakukan pada tanggal 13 Maret-16 Maret Tahun 2023. Sedangkan 

analisis data, dari bulan Maret-Mei Tahun 2023.  

C. Sumber Data  

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah seluruh 

proses afiksasi dan proses reduplikasi. Sedangkan sumber datanya adalah 

sumber tertulis yang berupa cerpen siswa kelas XI Madrasah Aliyah 

Miftahul Huda yang berjumlah 41 cerpen yang terdiri dari dua kelas yakni 

XI IPS 1 dan XI IPS ll. 

D. Partisipan  

Partisipan dalam penelitian ini ialah siswa kelas XI Madrasah 

Aliyah Miftahul Huda Sungai Luar Kabupaten Indragiri Hilir yang jumlah 

kelasnya terdiri dari dua kelas yakni XI IPS I dan XI IPS II. XI IPS I 

terdiri atas 21 orang siswa sedangkan XI IPS II terdiri atas 20 orang siswa. 

Sehingga jumlah keseluruhan siswa kelas XI berjumlah 41 orang siswa.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data (Sugiyono, 2015: 224). Menurut (Amri Darwis, 2018: 

53) teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu cara atau teknik 
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yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sejumlah 

dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Terkait hal tersebut, 

Sugiyono (2013: 240) kemudian menyatakan bahwa dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan seharian, sejarah 

kehidupan (life story), ceritera, biografi, peraturan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu berupa dokumen cerpen 

karya siswa kelas XI Madrasah Aliyah Miftahul Huda dan teknik tes yaitu 

berupa pemberian tugas menulis karangan cerpen berdasarkan karya 

sendiri. 

Untuk merealisasikan teknik tersebut peneliti melakukan langkah-

langkah pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Memberikan insruksi kepada siswa untuk membuat cerpen dengan 

tema bebas. 

2. Mengumpulkan cerpen karya siswa 

3. Membaca cerpen karya siswa dari awal sampai akhir kemudian sambil 

menandai bagian-bagian yang dianggap salah dalam penggunaan afiks 

dan reduplikasinya. 

4. Mencatat bagian-bagian yang sudah ditandai.  

Untuk mencapai langkah-langkah tersebut, peneliti menggunakan 

metode penyediaan data. Menurut Mahsun (2017: 91) metode penyediaan 

data diberi nama metode simak karena yang digunakan untuk memperoleh 

data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak 
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tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga 

penggunaan bahasa secara tertulis. Metode ini memiliki teknik dasar yang 

berwujud teknik sadap. Teknik sadap disebut juga sebagai teknik dasar 

dalam metode simak karena pada hakikatnya penyimakan diwujudkan 

dengan penyadapan. Dalam arti, peneliti dalam upaya mendapatkan data 

dilakukan dengan menyadap penggunaan seseorang atau beberapa orang 

yang menjadi informan.  

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa menyadap 

penggunaan bahasa yang dimaksudkan menyangkut penggunaan bahasa 

baik lisan maupun tertulis. Khusus berkenaan dengan hal ini, peneliti 

menggunakan penyadapan secara tertulis karena peneliti berhadapan 

dengan penggunaan bahasa bukan dengan orang yang berbicara, tetapi 

berupa bahasa tulis yakni karangan cerpen siswa kelas XI Madrasah 

Aliyah Miftahul Huda. Sebagai penyadapan lanjutan, peneliti 

menggunakan teknik catat sebagai gandengan teknik simak bebas libat 

cakap yaitu mencatat beberapa bentuk yang relevan dari penggunaan 

bahasa tersebut dan dikumpulkan berdasarkan Nomor Data. 

F. Teknik Uji Validitas Data  

Teknik uji validasi data yang digunakan yaitu teknik uji siswa 

dengan memberikan tugas menulis cerpen dan dibantu dengan alat dan 

bahan yaitu pulpen dan kertas. Kemudian, penulis menggunakan 

triangulasi yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu 

dengan data yang lain, hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2010: 
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330-331) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.  

  Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah 

pemeriksaan melalui sumber lain, Moleong menyatakan bahwa triangulasi 

dengan suber lain artinya membandingkan,mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda.  

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dignakan dalam penelitian ini adalah 

teknik lesap. Adapun kegunaan teknik lesap itu adalah untuk mengetahui 

kadar keintian unsur yang dilesapkan. Sebagai contohnya yaitu pada 

kalimat saya pergi berkerja yang seharusnya pada prefiks ber- melesap 

jika dirangkaikan dengan kata yang berfonem awal /r/ atau jika 

dirangkaikan dengan kata dasar yang suku kata pertamanya berakhir 

dengan konsonan. Dengan demikian, bentuk penulisan yang benar adalah 

saya pergi bekerja. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

metode agih. Menurut Sudaryanto (1993: 15) metode agih adalah metode 

analisis yang alat penentunya ada di dalam dan merupakan bagian dari 

bahasa yang diteliti. Salah satu contohnya yaitu penyebutan imbuhan atau 

afiks merupakan penyebutan berdasarkan metode agih. 
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H. Prosedur Penelitian 

Lexy menyatakan bahwa prosedur penelitian kualitatif 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

subjek dan perilaku yang diamati. Analisa dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang akan 

dibahas mendeskripsikan secara jelas mengenai focus penelitian yakni 

analisis afiksasi dan reduplikasi terhadap cerpen karya siswa serta 

bagaimana implikasinya terhadap KD pembelajaran Bahasa Indonesia.  

Penelitian kualitatif biasanya didesain tidak terlalu rumit atau tidak 

terlalu ketat sehingga dalam pelaksanaannya penelitian berpeluang 

mengalami perubahan dari apa yang telah di planning. Hal itu dapat terjadi 

apabila perencanaan ternyata tidak sesuai dengan apa realita yang 

ditemukan di lapangan. Meskipun demikian, dalam merancang kegiatan 

penelitian, tentu memerlukan langkah-langkah apa saja yang akan 

dikerjakan, paling tidak ada tiga tahap utama dalam penelitian kualitatif, 

yakni: 

1.  Tahap pengumpulan data berupa dokumen 

Pengumpulan data berupa dokumen bertujuan untuk 

mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data sehingga tidak 

terjadi kekeliruan atau keraguan dalam menganalisa. 

2. Tahap pengumpulan data baca/simak  

Pengumpulan data baca/simak merupakan bentuk metode yang 

digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan penyimakan 
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terhadap penggunaan Bahasa. Dengan cara ini peneliti harus teliti 

terhadap bentuk kata maupun kalimat yang tertera di dokumen cerpen 

karya siswa.  

3. Tahap pengumpulan data teknik catat   

Teknik catat bertujuan untuk mencatat apa-apa saja yang 

mengalami kesalahan dalam penggunaan afiks dan reduplikasi pada 

cerpen karya siswa kelas XI Madrasah Aliyah Miftahul Huda. Hal ini 

pula bertujuan untuk menguraikan focus masalah. Hasilnya kemudian 

dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu 

pengetahuan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN   

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada cerpen karya siswa 

kelas XI di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Sungai Luar Kabupaten 

Indragiri Hilir Tahun 2023, Hasil penelitian menunjukkan kesalahan 

penggunaan afiks sebanyak 43 kesalahan, sedangkan kesalahan 

penggunaan reduplikasi sebanyak 58 kesalahan sehingga total keseluruhan 

kesalahan pemakaian afiksasi dan reduplikasi sebanyak 101 kesalahan. 

Berikut uraian kesalahan afiks dan reduplikasi tersebut, antara lain : 

1. Kesalahan penggunaan afiks meliputi kesalahan prefiks ber- sebanyak 

3 kesalahan, prefiks me- sebanyak 6 kesalahan, prefiks di- sebanyak 20 

kesalahan, prefiks ter- sebanyak 1 kesalahan, sufiks -kan sebanyak 3 

kesalahan, Konfiks me-kan sebanyak 3 kesalahan, klofiks me-kan 

sebanyak 6 kesalahan, dan klofiks memper-kan sebanyak 1 kesalahan.  

2. Kesalahan penggunaan reduplikasi meliputi kesalahan penggunaan 

kata ulang murni sebanyak 47 kesalahan, dan kesalahan penggunaan 

kata ulang berimbuhan sebanyak 11 kesalahan.  

Kemudian, implikasi penggunaan afiks dan reduplikasi terhadap 

kompetensi dasar (KD) Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas XI 

Madrasah Aliyah Miftahul Huda Sungai Luar ialah dapat dijadikan sebagai 

bahan ajar dan referensi bagi guru maupun siswa. Bukti nyatanya dapat 

dilihat dalam kurikulum 2013 KD 3.1 dapat diketahui bahwa peserta didik 
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diharapkan memahami materi berupa penggunaan bahasa baik dari segi 

struktur teks maupun segi unsur kebahasaan dalam teks sederhana. 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, agar 

tercapainya tujuan pembelajaran khususnya penggunaan afiks dan 

reduplikasi dalam menulis cerpen pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah 

Miftahul Huda Sungai Luar, maka disarankan sebagai berikut:  

1. Untuk mengatasi kesalahan penggunaan afiks dan reduplikasi, para 

pemakai bahasa harus berusaha meningkatkan keterampilan dalam 

memperagakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan atauran yang 

berlaku terutama siswa/i kelas XI Madrasah Aliyah Miftahul Huda 

Sungai Luar.  

2. Untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar berdasarkan pedoman EBI yang diatur dalam Permendekbud 

No.50 Tahun 2015, semua pihak yang berkepentingan khususnya 

penulis, perlu mendapatkan pelatihan dan penyuluhan bahasa 

Indonesia secara umum. Untuk itu, peneliti juga mencantumkan salah 

satu solusi alternatif agar tidak terjadi kesalahan penggunaan afiks dan 

reduplikasi adalah melakukan pelatihan sekurang-kurangnya satu 

bulan sekali.  

3. Sebagai guru harus benar-benar memperhatikan tata cara penulisan 

Bahasa Indonesia siswanya, baik dari segi aturan penulisan huruf 

kapital, tanda baca, paragraf maupun tataran morfologi atau lainnya.  

54 
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4. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai analisis kesalahan 

berbahasa terutama pada kesalahan penggunaan afiks dan reduplikasi, 

pembaca dapat membaca di  Kamus Saku Bahasa Indonesia/EYD 2013, 

dan buku morfologi. Salah satunya yang membahas tentang morfologi 

adalah Abdul Chaer: 2008 atau bisa juga membaca buku-buku 

morfologi edisi terbaru saat ini. 
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Tabel Analisis Penggunaan Afiks dan Reduplikasi dalam Menulis Cerpen 

Pada Siswa Kelas XI di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Sungai Luar 

Kabupaten Indragiri Hilir 

Jenis Afiks Jenis Kesalahan Bentuk Kesalahan 

I. Prefiks A. Kesalahan Prefiks 

ber- 

1. Begegas 

2. berkerja  

3. bebeda 

B. Kesalahan Prefiks 

me- 

4. mancing  

5. makan  

6. jawab  

7. membasuhnya  

8. milihat 

9. nyetrika  

C. Kesalahan Prefiks 

di- 

 

 

 

 

 

 

10. di lempar  

11. di tinggal 

12. di ejek 

13. di tunggu 

14. di tuju i 

15. di kail 

16. dinangisin 

17. di beli 

18. di tempuh  

19. di makan  

20. di bangun  

21. di utamakan   

22. di goreng  

23. di tarik  

24. di sambar  

25. di buang 

26. di dapatkan  

27. di pasang 

28. di panggil 

29. di tinggal  

D. Kesalahan Pefiks 

ter- 

30. lambat  

II. Sufiks A. Kesalahan Sufiks 

-kan 

31. bilang  

32. dpt kan  

33. maaf kan 

III. Konfiks A. Kesalahan 

Konfiks me-kan 

34. Parkir 

35. memutus kan  

36. menentuk  
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Jenis Afiks Jenis Kesalahan Bentuk Kesalahan 

IV. Klofiks  A. Kesalahan Klofiks 

me-kan  

37. beresin  

38. menjadi kan 

39. mengantar kan 

40. mendapat kan 

41. hilangin 

42. membilangkan 

B. Kesalahan Klofiks 

memper-kan  

43. memperkenal  

Macam-macam 

Reduplikasi 

Jenis Kesalahan Bentuk Kesalahan 

I. Kata Ulang 

Murni 

A. Kesalahan Kata 

Ulang Murni 

44. teman² nya 

45. kawan² 

46. masing² 

47. tiba" 

48. ibu² 

49. laki² 

50. cantik² 

51. kira² 

52. kesan -kesan 

53. kawan- kawan 

54. Alat-Alat 

55. Tiba 

56. burung- burung  

57. sering² 

58. bersih -bersih   

59. warung” 

60. segan” 

61. siswa” 

62. teman -temanku  

63. masing- masing  

64. tiba tiba  

65. jalan jalan  

66. tiba - tiba  

67. masing masing 

68. ayah² 

69. teman- temanku  

70. teman” 

71. rumah”  

72. kata - kata  

73. hari - hari ku 

74. ibu Ibu  

75. sangat² 
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Jenis Afiks Jenis Kesalahan Bentuk Kesalahan 

76. teman - teman 

77. odong -odong 

78. laki2x 

79. masing- masing 

80. cerita²  

81. muntah - muntah  

82. beraun  

83. sore -sore 

84. cepat - cepat 

85. main 2x 

86. Pohon- Pohon 

87. tiBa tipa 

88. anak - Anak 

89. hari” 

90. teman 2 

II. Kata Ulang 

Berimbuhan 

A. Kesalahan Kata 

Ulang 

Berimbuhan 

91. berlama² 

92. berpoto-poto 

93. berbincang -bincang 

94. terus - menerus 

95. bersantai- santai 

96. bersiap - siap 

97. bermain - main 

98. bersenang -senang 

99. siap² 

100. siap-siap 

101. berfoto –foto 
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Keterangan :  

1. Tanda warna orange menyatakan kesalahan dalam 

penggunaan afiks. 

2. Tanda warna biru menyatakan kesalahan dalam 

penggunaan reduplikasi. 

3. Tanda garis hitam menyatakan kesalahan dalam fonem.  
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