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ABSTRAK 

Nama  : Reski Arista 

NIM  : 20900117067 

Jurusa  : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Judul : Pengaruh Metode Mendongeng Plus Boneka Tangan 

Terhadap Kemampuan Berbicara Anak Kelas B3 di TK 

Mawar Somba Opu.   

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan berbicara 

anak kelas B3 di TK Mawar Somba Opu sebelum dan setelah menerapkan metode 

mendongeng plus boneka tangan dan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

metode mendongeng plus boneka tangan terhadap kemampuan berbicara anak 

kelas B3 di TK Mawar Somba Opu. 

 Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 

eksperimen, dengan jenis penelitian one group pretest posttest design. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik yang terdapat di TK Mawar 

sebanyak 146 orang. Sampel pada penelitian ini yaitu 18 orang anak. Instrumen 

yang digunakan yaitu pedoman observasi dan teknik analisis data yang diterapkan 

yaitu statistik non parametrik uji Wilcoxon. 

 Hasil penelitian dari hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa: 

(1) Kemampuan Berbicara anak kelas B3 sebelum menerapkan metode 

mendongeng plus boneka tangan di TK Mawar Somba Opu diperoleh nilai 

terendah sebesar 3 berdasarkan nilai interval indikator kemampuan berbicara anak 

dan diperoleh nilai tertinggi sebesar 7 dan nilai rata-rata sebesar 5. (2) 

Kemampuan Berbicara anak kelas B3 setelah menerapkan metode mendongeng 

plus boneka tangan di TK Mawar Somba Opu mengalami peningkatan dengan 

diperoleh nilai terendah sebesar 6 berdasarkan nilai interval indikator kemampuan 

berbicara anak dan diperoleh nilai tertinggi sebesar 11 dan nilai rata-rata sebesar 

8,5. (3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap 

kemampuan berbicara anak kelas B3 di TK Mawar Somba Opu, Dibuktikan 

dengan  kategori presentase dengan tingkat penguasaan indikator sebelum 

diterapkan metode mendongeng plus boneka tangan kecenderungan indikator 

kemampuan berbicara anak berada pada kategori sedang yaitu 14 orang dengan 

presentase 77,8% dan setelah diterapkan metode mendongeng plus boneka tangan 

kecenderungan indikator kemampuan berbicara anak berada pada kategori sedang 

yaitu 15 orang dengan presentase 83,3%. Pengaruh ini dapat dilihat dengan 

melakukan uji signifikansi menggunakan rumus tes ranking bertanda Wilcoxon 

diperoleh hasil uji hipotesis p (0,000) ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 Implikasi penelitian berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

metode mendongeng plus boneka tangan sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan berbicara anak. Maka dari itu disarankan kepada pendidik di sekolah 

untuk menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan agar kemampuan 

berbicara anak dapat meningkat dengan baik. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Berbicara Anak, Metode Mendongeng, Metode 

Mendongeng Plus Boneka Tangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Anak usia dini adalah seorang anak yang usianya belum memasuki suatu 

lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar (SD) yang biasanya mereka 

tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam bentuk berbagai lembaga 

pendidikan pra-sekolah, seperti kelompok bermain dan taman kanak-kanak.   

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa “pendidikan anak usia dini adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki usia lebih lanjut”. 

Anak usia taman kanak-kanak adalah anak yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang mempunyai karakteristik yang unik. Pada 

usia ini anak akan selalu banyak bertanya, memperhatikan, dan berbicara tentang 

semua hal yang didengar dan dilihatnya. Ketika akan melihat suatu yang menarik 

perhatiannya, maka secara spontan anak akan langsung bertanya. Rasa ingin tahu 

dan antusiasnya terhadap sesuatu akan diungkapkan melalui kata-kata atau disebut 

dengan berbicara. Kemampuan berbicara merupakan anugerah yang sangat 

berharga dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Berbicara merupakan salah satu aspek dari kemampuan berbahasa yang 

sangat diperlukan bagi perkembangan bahasa anak. Pada usia ini perkembangan 

bahasa akan tumbuh dengan cepat, menyebabkan anak aktif berkomunikasi 

dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Anak yang memiliki kemampuan 
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berbicara telah menunjukkan kematangan dan kesiapan dalam proses belajar. 

Dengan kemampuan berbicara anak akan mengungkapkan keinginan, minat, 

perasaan dan menyampaikan isi hati secara lisan kepada orang lain. 

Berbicara erat kaitannya dengan lingkungan sekitar anak, dimulai dari 

lingkungan keluarga terutama orang tua. Keluarga merupakan lingkungan pertama 

yang dapat menumbuhkan kemampuan berbicara anak dan merupakan 

pembelajaran bahasa yang alamiah serta model atau contoh yang pertama ditiru. 

Kemampuan menyebutkan kata-kata merupakan hasil belajar melalui imitasi 

(peniruan) terhadap suara-suara yang didengar anak dari orang lain (terutama 

orang tua). 

Sejak masih bayi, seorang manusia telah mulai belajar untuk 

berkomunikasi dengan orang sekelilingnya. Hal ini terlihat ketika bayi 

mengungkapkan keinginannya, bayi akan menangis. Ketika menangis, hal ini 

menunjukkan bahwa bayi tersebut lapar, haus, atau kedinginan. Sehingga bentuk 

komunikasi bayi diteruskan melalui bahasa isyarat, ekspresi dan emosional.  

Seiring dengan bertambahnya usia anak, dapat mengucapkan beberapa 

kata, pada usia dua tahun kosa kata anak lebih dari 1.500 buah dan kemampuan 

berbicaranya akan berkembang pesat ketika anak memasuki taman kanak-kanak. 

Pada usia ini, hasrat anak untuk belajar menjadi dorongan yang kuat untuk 

mempelajari kata-kata baru dan tentunya malalui stimulasi dari lingkungan taman 

kanak-kanak. 

Taman kanak-kanak dianggap sebagai tempat yang tepat untuk 

menumbuhkan kemampuan berbahasa anak. Perkembangan berbahasa anak TK 

terlihat dari minat yang tinggi pada huruf-huruf dan angka-angka, sudah dapat 
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mengingat kembali pengertian berdasarkan kata-kata, kosa kata anak lebih dari 

2.500.
1
 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra Ayat53 : 

يْطٰنَ اِ  ۗ  هِيَ اَحْسَنُ  وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَ قُوْلُوا الَّتِْ  نَ هُمْ نَّ الشَّ زغَُ بَ ي ْ اِنَّ  ۗ  يَ ن ْ
نًا بِي ْ نْسَانِ عَدُوِّا مُّ يْطٰنَ كَانَ لِلِْْ  الشَّ

Terjemahannya : 

 Dan katakanlah kepada hamba-hamba-ku, “Hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) 

menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang 

nyata bagi manusia. 

 Dari kalimat “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih 

baik”, telah terbuka kepentingan pertama dalam perkembangan agama ini 

selanjutnya. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengajarkan orang-orang 

beriman adab berbicara dengan orang lain hendaklah mereka berkata dalam 

percakapan dan perbincangan mereka dengan perkataan yang baik, jika tidak 

maka setan akan menimbulkan permusuhan diantara mereka. Sungguh setan 

adalah musuh yang sangat jelas permusuhannya. 

 Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwapenting bagi 

kita untuk mengajarkan anak usia dini khususnya agar mereka bisa berbicara 

dengan orang lain dan melakukan perbincangan atau percakapan mereka dengan 

adab berbicara yang baik.  

Untuk menumbuhkan keinginan berbicara anak perlu melakukan tindakan 

dengan memberikan bahan pembicaraan yang menarik dan representatif terhadap 

perkembangan anak. Bahan pembicaraan yang menarik dapat menggugah 

keinginan anak untuk berbicara. Bahan pembicaraan yang dimaksud tidak 

selamanya harus dengan mengajak anak berkomunikasi langsung ataupun 

                                                           
1
Isthifa Kemal, dkk, “Peningkatan Kemampuan Berbicara Anak Melalui Mendongeng 

Pada Kelompok B Di TK Al-Ikhlas LAMLHOM Kecamatan Lhoknga Aceh Besar”. Vol. 1, No. 1, 

September 2014. 
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mengharuskan anak menjawab pertanyaan yang diberikan secara langsung, tetapi 

jugabisa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merangsang dan 

menumbuhkan keinginan anak untuk merespon pembicaraan seperti mendongeng. 

Kegiatan mendongeng diharapkan mampu memberikan alternatif dan dampak 

positif untuk kemampuan berbicara anak. Mendengarkan dongeng merupakan 

sebuah aktivitas yang penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Hal ini 

dijelaskan oleh Rolland Cause dalam Vincentia Tri Handayani, bahwa dongeng 

merupakan permainan, suatu hal yang sangat penting dalam pembentukan 

individu. “saat mendengarkan dongeng, seorang anak mengidentifikasikan dirinya 

dengan tokoh-tokoh yang hadir, ia turut merasakan kesenangan dari sebuah 

petualangan ketegangan atau fantasi dan impian. Sejalan dengan pembentukan 

identitas „aku‟ melalui proses identifikasi terhadap tokoh utama serta melalui 

proses mendengarkan yang berulang-ulang, anak akan merasakan kesenangan dari 

sebuah permainan.
2
 

Dalam menciptakan kesenangan mendengarkan dongeng untuk anak 

sebaiknya pendongeng perlu menggunakan media. Jenis media pembelajaran yang 

bisa digunakan adalah media boneka tangan. Boneka tangan adalah boneka yang 

cara memainkannya hanya dengan satu tangan dan boneka ini hanya terdiri dari 

kepala dan dua tangan saja. Bagia badan dan kakinya hanya merupakan baju yang 

menutup lengan orang yang memainkannya.  

Media boneka tangan ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan 

media boneka tangan adalah 1) boneka dibuat sesuai dengan tokoh cerita, menarik 

bagi anak dan mudah dimainkan oleh anak dan guru, 2) boneka mudah dimainkan, 

saat memainkan memasukkannya kedalam tangan sehingga tidak perlu keahlian 

khusus untuk memainkannya, 3) tidak memerlukan tempat dan persiapan terlalu 

                                                           
2
 Vincentia Tri Handayani, dkk “Dongeng Sebagai Stimulan Awal Peningkatan Minat 

Baca Bagi Siswa PAUD Bunda Hajar Jatinangor”. hal. 2-4. 
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rumit, dan kelemahan media boneka tangan adalah 1) hendaknya hafal cerita, 2) 

bisa membedakan suara antara boneka satu dan yang lainnya. Dari paparan di atas 

dapat disimpulkan kelemahan media boneka tangan adalah guru harus menghafal 

cerita dan guru sebaiknya mampu untuk membedakan suara boneka satu dengan 

boneka yang lainnya. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada hari Senin, 04 Oktober 2021 yang 

dilakukan di TK MAWAR kelas B3 Somba Opu anak masih belum mampu 

mengungkapkan ide atau gagasan mereka terhadap sesuatu yang akhirnya 

berdampak pada kemampuan berbicara anak. Ide atau gagasan yang dimaksud 

yaitu mengungkapkan kalimat tentang perasaan atau jawaban dari sebuah 

pertanyaan. Dikarenakan kondisi sekarang yang mengharuskan anak-anak lebih 

banyak belajar di rumah secara online sehingga mereka terbiasa dan lebih banyak 

menghabiskan waktu dengan gadget menjadi penyebab orang tua kurang 

memperhatikan atau kurang berkomunikasi dengan anak. Karena pertama-tama 

untuk melatih kemampuan berbicara anak guru atau orang tua harus meransang 

keinginan anak agar mereka mampu berbicara dan mengkomunikasikan apa yang 

sedang mereka rasakan atau inginkan. 

Berdasarkan dengan uraian tersebut maka peneliti akan melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Metode Mendongeng Plus Boneka Tangan 

Terhadap Kemampuan Berbicara Anak Kelas B3 di TK MAWAR Somba Opu”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan berbicara anak sebelum diterapkan metode 

mendongeng plus boneka tangan di Kelas B3 TK Mawar Somba Opu? 
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2. Bagaimana kemampuan berbicara anak setelah diterapkan metode 

mendongeng plus boneka tangan di Kelas B3 TK Mawar Somba Opu? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan kemampuan berbicara anak saat 

diterapkan metode mendongeng plus boneka tangan di Kelas B3 TK 

Mawar Somba Opu? 

C.  Kerangka Pikir  

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila 

dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Kerangka berfikir 

yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan 

diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen 

dan dependen. Pertauatan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke 

dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan 

paradigma peneliti harus didasarkan pada kerangka berfikir. 

Kemampuan berbicara hendaknya sudah terbentuk sejak usia dini. Salah 

satu cara untuk meningkatkan kemampuan berbicara adalah dengan cara 

mendongeng. Budaya mendongeng untuk anak saat akan tidur sudah mulai luntur 

dewasa ini. Padahal dengan mendongeng, kita dapat mengenalkan nilai-nilai atau 

norma-norma dalam berkehidupan di bawah alam sadar anak-anak. Melalui 

karakter yang ada dalam dongeng, anak-anak diajarkan tentang nilai kebaikan, 

rasa empati, tolong menolong dan sebagainya. 

Dongeng dapat menjadi sebuah permainan, suatu hal yang sangat penting 

dalam pembentukan individu. “Saat mendengarkan dongeng, seorang anak 

mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh-tokoh yang hadir, ia turut merasakan 

kesenangan dari sebuah petualangan ketegangan atau fantasi dan impian. Sejalan 

dengan pembentukan identitas „aku‟ melalui proses identifikasi terhadap tokoh 

utama serta melalui proses mendengarkan yang berulang-ulang, anak akan 
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merasakan kesenangan dari sebuah permainan. Keinginan yang menjawab 

kebutuhan : kebahagiaan yang terbarukan melalui bacaan, secara perlahan 

mengembangkan keinginan untuk terus mendengarkan cerita seru lainnya, 

dongeng-dongeng menakjubkan lainnya atau, tergantung umur si anak, untuk 

membaca cerita-cerita lainnya. 

Kesenangan yang dirasakan saat mendengarkan dongeng kemudian akan 

menumbuhkan keinginan untuk merespon cerita yang didengarkan apabila itu 

menarik minat anak. Anak yang merespon dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan sebagai umpan balik terhadap cerita yang mereka dengarkan adalah 

salah satu tanda bahwa kemampuan bercerita anak mulai meningkat dan tidak 

menutup kemungkinan anak tertarik untuk menceritakan kembali dongeng atau 

cerita yang mereka dengar sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa mendongeng 

dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kemampuan bercerita 

anak. 
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Peneliti: Belum 

menerapkan metode 

mendongeng plus 

boneka tangan 

Peneliti menerapkan metode 

mendongeng plus boneka 

tangan  

Diduga melalui metode mendongeng plus boneka tangan 

dapat mempengaruhi kemampuan berbicara anak kelas B3 

TK MAWAR Somba Opu. 

Anak : Kemampuan 

Berbicara rendah 
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 Pada kondisi awal dimana peneliti belum menerapkan metode 

mendongeng plus boneka tangan diperoleh hasil berdasarkan lembar pengamatan 

observasi kemampuan berbicara anak cenderung rendah. Pada saat peneliti 

melakukan penelitian atau observasi berikutnya maka peneliti memberikan 

tindakan atau perlakuan yaitu menerapkan metode mendongeng plus boneka 

tangan dengan menceritakan dongeng yang berjudul “monyet nakal dan sapi baik 

hati” sehingga diperoleh kondisi akhir melalui metode mendongeng plus boneka 

tangan dapat mempengaruhi kemampuan berbicara anak kelas B3 di TK Mawar 

Somba Opu. 

D.  Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pernyataan.Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Terdapat pengaruh yang signifikan metode Mendongeng Plus Boneka 

Tangan dengan kemampuan berbicara anak di Kelas B3 TK MAWAR Somba 

Opu”. 

E.  Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari interprestasi yang keliru dalam memahami maksud 

dari penulisan ini, serta agar pembahasan ini lebih terarah, maka diperlukan 

adanyadefenisi operasional variabel untuk membentuk ruang lingkup 

pembahasan.Dimana pada penelitian ini mendongeng plus boneka tangan 

merupakan variabel bebas (variabel X) dan kemampuan berbicara anak sebagai 

variabel terikat (variabel Y). Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Metode Mendongeng Plus Boneka Tangan  

Metode mendongeng merupakan salah satu cara yang efektif untuk 

mengembangkan aspek psikomotorik atau skill, dapat membawa anak-anak 

pada pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah dialaminya, mendapat 

hikmah untuk belajarsesuatu. Dengan tahapan sebagai berikut : 

a) Persiapan sebelum mendongeng 

b) Saat mendongeng berlangsung 

c) Sesudah kegiatan mendongeng selesai 

pada penelitian ini metode mendongeng diterapkan dengan menggunakan 

media boneka tangan. Boneka tangan adalah tiruan dari bentuk manusia dan 

bahkan sekarang termasuk tiruan dari bentuk binatang yang cara 

memainkannya menggunakan anggota badan yaitu ujung jari-jari. Dari 

penjelasan di atas maka metode mendongeng yang dilakukan menggunakan 

boneka tangan sebagai alat peraga. 

2. Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini 

Dalam masa kanak-kanak, konsep berbicara anak terbatas hanya pada 

pengucapan kata-kata, menambah kosa kata dan menjadikan kata tersebut menjadi 

kalimat. Kalimat yang dirangkai pun tidak sesempurna orang dewasa. Anak-anak 

pada masa tersebut berusaha sebanyak mungkin untuk mempelajari berbagai kosa 

kata baru yang didapatkannya baik dari keluarganya, maupun lingkungan dimana 

ia tinggal.
3
 Kriteria untuk mengukur tingkat kemampuan berbicara secara benar 

berdasarkan indikator kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun sebagai berikut: 

                                                           
3
Azlin Atika Putri, “Studi Tentang Kemampuan Berbicara Anak Usia 4-5 Tahun di TK 

Pertiwi Dwp Setda Provinsi Riau”. PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.1, 

No.2, April 2018. 
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1. Anak mengetahui arti kata yang digunakan dan mampu menghubungkannya 

dengan objek yang diwakilinya. Jadi, anak tidak hanya mengucapkan tetapi juga 

mengetahui arti kata yang diucapkannya. 

2. Anak mampu melafalkan kata-kata yang dapat dipahami orang lain dengan 

mudah. Hal tersebut berarti bahwa anak melafalkan dengan jelas kata yang 

diucapkannya dengan bahasa yang mudah dimengerti orang lain, sehingga orang 

lain dapat memahami maksud apa yang diucapkan. 

3. Anak memahami kata-kata tersebut bukan karena telah sering mendengar 

atau menduga-duga. 

Berdasarkan uraian di atas maka tipe perkembangan berbicara anak usia 5-

6 tahun yaitu anak mulai berinteraksi dengan temannya atau lingkungannya. 

Dari interaksi tersebut anak dapat saling menyampaikan informasi, menyuruh, 

meminta, bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Adapun yang ingin peneliti 

teliti untuk mengukur kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun yang ada di 

kelas B3 TK Mawar Somba Opu yaitu anak mampu mengucapkan kata 

dengan jelas, anak dapat mengungkapkan ide/gagasan dan anak mampu 

berbicara membentuk satu kalimat dengan menggunakan instrumen penelitian 

lembar observasi. 

F.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi 

tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kemampuan berbicara anak sebelum penerapanmetode 

mendongeng plus boneka tangan di TK MAWAR Kelas B3 Somba Opu. 
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2. Untuk mengetahui kemampuan berbicara anak setelah penerapan metode 

mendongeng plus boneka tangan di TK MAWAR Kelas B3 Somba Opu. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan terhadapkemampuan 

berbicara anak dengan penerapan metode mendongeng plus boneka tangan 

di TK MAWAR Kelas B3 Somba Opu. 

G.  Manfaat Penelitian 

Setelah melakukan penelitian pengaruh kegiatan mendongeng terhadap 

kemampuan berbicara anak di TK MAWAR Kelas B3 Somba Opu maka 

diharapkan akan diperoleh manfaat: 

a. Secara Teoritis 

Secara toritis manfaat dari penelitian ini yaitu hasil penelitian mampu 

memberikan informasi tentang gambaran kemampuan berbicara anak sebelum 

dan sesudah kegiatan mendongeng plus boneka tangan dan pengaruh kegiatan 

mendongeng plus boneka tangan terhadap kemampuan berbicara anak. 

b. Manfaat Praktis  

Secara praktis manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam rangka memperkaya 

ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan strategi menumbuhkan 

kemampuan berbicara anak melalui dongeng plus boneka tangan. 

2. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam menumbuhkan kemampuan 

berbicara anak melalui dongeng plus boneka tangan.  

3. Menambah wawasan guru dalam menumbuhkan kemampuan berbicara 

anak. 

4. Berguna untuk membukakan hati orang tua bahwa kemampuan 

berbicara anak sangat penting, karena dampaknya akan terbawa pada 

kehidupannya di masa depan.  
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5. Dapat dijadikan sebagai referensi strategi untuk perpustakaan pada 

program kegiatan menumbuhkan kemampuan berbicara anak. 

H.  Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penelusuran yang dikerjakan, peneliti memperoleh kajian 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu : 

 Tita Ariska (2018) dengan Pengaruh Metode Bercerita Terhadap Kemampuan 

Berbahasa Anak di PAUD Sahabat Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan 

Kabupaten Seluma dimana Variabel bebas (X) yaitu Metode Bercerita dan Variabel 

terikat (Y) yaitu Kemampuan berbahasa anak. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik observasi dan teknik dokumentasi dengan 

teknik analisis data menggunakan statistik uji T dengan bantuan SPSS 15. 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian ini maka diperoleh 

hasil penelitian dijelaskan tentang Bercerita memiliki beberapa tujuan yaitu 

mengembangkan kemampuan berbahasa anak, mengembangkan kemampuan 

berpikir anak, menanamkan pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita dan 

mengembangkan kepekaan sosial emosi anak. melatih daya ingat atau memori 

anak dan mengembangkan potensi kreatif anak.
4
 Kemiripan penelitian terdahulu 

dan penelitian ini berupa metode yang digunakan yaitu metode bercerita. 

Perbedaan keduanya yaitu dari variabel yang digunakan, pada penelitian terdahulu 

variabel terikatnya yaitu kemampuan bahasa anak sementara dalam penelitian ini 

variabel terikatnya lebih spesifik yaitu kemampuan berbicara. 

 Nurliatin Mancoro (2015) dengan judul penelitian Peningkatan Kemampuan 

Berbicara Melalui Dongeng Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas I SD 

                                                           
4
Tita Ariska, Skripsi: “Pengaruh Metode Bercerita Terhadap Kemampuan Berbahasa 

Anak di PAUD Sahabat Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma” 

(Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), Hal. 6. 
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Negeri 2 Tatura dimana Variabel bebas (X) yaitu Dongeng dan Variabel Terikat (Y) 

yaitu Kemampuan Berbicara. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti 

yaitu penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 2 siklus dan menghasilkan 

hipotesis yang telah dirumuskan terbukti kebenarannya dimana dijelaskan bahwa 

dongeng diceritakan terutama untuk hiburan walaupun banyak juga melukiskan 

kebenaran, berisikan pelajaran (moral) bahkan sindiran. Jadi dongeng adalah 

cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu 

maupun tempat, yang mempunyai kegunaan sebagai alat hiburan atau pelipur lara 

dan sebagai alat pelajaran moral. Pengisahan dongeng mengandung suatu 

harapan-harapan, keinginan dan nasehat yang tersurat maupun tersirat.
5
 Kesamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu variabel terikat sama-sama 

meneliti tentang kemampuan berbicara anak dengan metode mendongeng. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian 

terdahulu tidak menggunakan alat peraga sementara pada penelitian ini 

menggunakan alat peraga yaitu boneka tangan. 

 Nur Rahmatul Azkiya, dkk (2016) dengan judul penelitian Pengaruh 

Mendengarkan Dongeng Terhadap Kemampuan Bahasa Pada Anak Prasekolah 

dimana Variabel bebas (X) yaitu Mendengarkan dongeng dan Variabel terikat (Y) 

yaitu Kemampuan bahasa anak. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental 

dengan menggunakan desain pretest posttest Control Group Design dengan 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan analisis data 

menggunakan paired sampel t-test dengan hasil penelitian yaitu dijelaskan bahwa 

untuk dapat meningkatkan kemampuan bahasa pada anak dapat dilakukan dengan 

memberikan waktu lebih untuk mengajak anak berkomunikasi, salah satu teknik 

                                                           
5
Nurliatin Mancoro, “Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui Dongeng Dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas I SD Negeri 2 Tatura” Jurnal Kreatif Tadulako 

Online Vol.4, No.4, Hal. 308. 
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yang dapat dilakukan adalah dengan mendongeng.
6
 Kesamaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel bebas yaitu metode 

mendongeng. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu variabel 

terikat dimana pada penelitian terdahulu meneliti tentang kemampuan bahasa anak 

sementara penelitian ini tentang kemampuan berbicara anak. 

 Yeni Kusuma Wardani, dkk (2017) dengan judul penelitian Peningkatan 

Kemampuan Berbicara Melalui Metode Bercerita Menggunakan Media Gambar 

Seri Pada Anak Usia 4-5 Tahun di TK Mardi Rahayu Jombang dimana Variabel 

bebas (X) yaitu Metode bercerita menggunakan media gambar seri pada anak dan 

Variabel terikat (Y) yaitu Kemampuan Berbicara. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan observasi dan dokumentasi dan teknik analisis data 

penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yaitu berdasarkan analisis refleksi 

pada siklus sehingga diperoleh hasil penelitian yang mengatakan bahwa bercerita 

dapat menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 

Seorang pendongeng yang baik akan menjadikan cerita sebagai sesuatu yang 

menarik dan hidup.
7
 Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

variabel terikat sama-sama meneliti tentang kemampuan berbicara anak. 

Perbedaan yaitu variabel bebas atau perlakuan yang diberikan, pada penelitian 

terdahulu menggunakan metode bercerita dengan media gambar seri sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan metode mendongeng plus boneka tangan. 

 Ika Yunita (2015) dengan judul penelitian Meningkatkan Keterampilan 

Berbicara Menggunakan Metode Bercerita Dengan Media Boneka Tangan Pada 

Anak Kelompok A di TK Kartika III-38 Kentungan,Depok,Sleman dimana 

                                                           
6
Nur Rahmatul Azkiya, dkk, “Pengaruh Mendengarkan Dongeng Terhadap Kemampuan 

Bahasa Pada Anak Prasekolah”. Malang, Vol.04, No.02, Agustus 2016, hal. 137. 

7
Yeni Kusuma Wardani, dkk, “Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui Metode 

Bercerita Menggunakan Media Gambar Seri Pada Anak Usia 4-5 Tahun di TK Mardi Rahayu 

Jombang”. Jurnal PAUD Teratai, Vol. 06, No. 03, 2017, hal.2. 
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Variabel bebas (X) yaitu Metode bercerita dengan media boneka tangan dan 

Variabel terikat (Y) yaitu Keterampilan berbicara. Penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan kelas kolaboratif menggunakan model penelitian kemmis dan 

Mc Taggart dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan 

teknik analisis data dilakukan melalui deskriptif kuantitatif dan kualitatif sehingga 

diperoleh hasil penelitian bahwa metode bercerita dengan media boneka tangan 

dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada anak di Kelompok A1 TK 

Kartika III-38 Kentungan, Depok, Sleman. Hal ini ditunjukkan dari adanya 

peningkatan keterampilan berbicara dari pratindakan keterampilan berbicara anak 

sebesar 48%, meningkat pada siklus I menjadi 72,4%, dan pada siklus II 

meningkat lagi menjadi 83,8%.
8
 Kesamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama menggunakan media boneka tangan untuk melihat 

kemampuan berbicara anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yaitu metode yang digunakan dimana pada penelitian terdahulu menggunakan 

metode bercerita sedangkan pada penelitian ini lebih menspesifikkan jenis 

ceritanya sehingga peneliti menggunakan metode mendongeng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Ika Yunita, “Meningkatkan Keterampilan Berbicara Menggunakan Metode Bercerita 

Dengan Media Boneka Tangan Pada Anak Kelompok A di TK Kartika III-38 

Kentungan,Depok,Sleman”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hal. 71. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.  Kemampuan Berbicara 

Salah satu aspek perkembangan yang ingin dicapai oleh anak usia dini 

adalah aspek kemampuan berbicara. Kemampuan ini diperlukan sebagai dasar 

bagi anak untuk berinteraksi dengan orang lain, baik dengan teman seusianya 

maupun dengan orang lebih dewasa dari segi umurnya. 

Berbicara berarti memunculkan pendapat dengan perkataan. Berbicara 

yaitu menyampaikan maksud tertentu dengan mengucap bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, 

gagasan dan perasaan. Memacu kemampuan berbicara anak merupakan sesuatu 

yang penting. Berbicara dianggap sebagai suatu kebutuhan pokok bagi 

masyarakat. Karena dengan berbicara seseorang dapat menyampaikan dan 

mengkomunikasikan segala isi gagasan batin.
1
 

Seseorang dengan kecerdasan berbicara dapat menceritakan kisah, 

berdebat, berdiskusi, menafsirkan, menyampaikan laporan dan melaksanakan 

berbagai tugas lain yang berkaitan dengan ucapan dapat dengan mudah 

mempengaruhi orang lain dengan kata-kata. 

Hurlock menyatakan bahwa keterampilan berbicara harus di dukung 

dengan perbendaharaan kata atau kosakata yang sesuai dengan tingkat 

                                                           
1
 Ulva Ukhliya, “Pengaruh Metode Bercerita Terhadap Kemampuan Berbicara Anak 

Kelompok B di RA Raden Fatah Podorejo Sumbergempol  Tulungagung”, Skripsi (Tulungagung: 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2018). Hal.26-27. 
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perkembangan bicara. Belajar berbicara pada anak usia dini dapat digunakan 

sebagai alat bersosialisasi dalam bertanya serta melatih kemandirian anak.
1
 

Kemampuan berbicara sangat penting dikembangkan dalam rangka 

pengembangan membaca karena usaha anak untuk menyampaikan kembali cerita 

yang telah didengarnya dan guru adalah latihan untuk mengungkapkan ide-idenya 

dengan bahasa sendiri. Pengembangan bahasa pada anak usia dini perlu 

mendapatkan perhatian penting, mengingat bahwa bahasa merupakan pusat dari 

pengembangan aspek-aspek yang lain. Menjadi kewajiban orang tua dan guru 

untuk melakukan berbagai usaha dalam mengembangkan keterampilan berbicara 

anak melalui berbagai kegiatan di dalam atau di luar kelas, dan kegiatan bermain 

yang menyenangkan anak.
2
 

Kriteria untuk mengukur tingkat kemampuan berbicara secara benar 

sebagai berikut: 

1. Anak mengetahui arti kata yang digunakan dan mampu menghubungkannya 

dengan objek yang diwakilinya. Jadi, anak tidak hanya mengucapkan tetapi juga 

mengetahui arti kata yang diucapkannya. 

2. Anak mampu melafalkan kata-kata yang dapat dipahami orang lain dengan 

mudah. Hal tersebut berarti bahwa anak melafalkan dengan jelas kata yang 

diucapkannya dengan bahasa yang mudah dimengerti orang lain, sehingga orang 

lain dapat memahami maksud apa yang diucapkan. 

                                                           
1
Elisabeth B Hurlock, “Bercerita Untuk Anak Usia Dini”, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005), Hal. 102. 
2
Azlin Atika Putri, “Studi Tentang Kemampuan Berbicara Anak Usia 4-5 Tahun di TK 

Pertiwi Dwp Setda Provinsi Riau”. PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.1, 

No.2, April 2018, Hal. 116. 
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3. Anak memahami kata-kata tersebut bukan karena telah sering mendengar 

atau menduga-duga. 

Kosa kata yang digunakan anak dalam berbicara pada masa kanak-kanak 

adalah: 

a. Kosa kata Umum 

1) Kata benda. Kata yang digunakan pertama oleh anak adalah kata 

benda, umumnya yang bersuku kata satu dari celoteh yang ia senangi. 

2) Kata kerja. Setelah anak mempelajari kata benda yang cukup untuk 

menyebut nama orang dan benda, mereka mulai mempelajari kata-kata 

baru, khususnya yang melukiskan tindakan, seperti: beri, ambil atau 

pegang. 

3) Kata sifat. Kata sifat muncul dalam kosa kata anak yang berumur satu 

setengah tahun. Pada umumnya kata sifat yang sering digunakan 

adalah baik, buruk, bagus, nakal, panas dan dingin. Pada prinsipnya 

kata-kata tersebut digunakan pada orang, makanan dan minuman.  

4) Kata keterangan. Kata keterangan digunakan pada umur yang sama 

dengan kata sifat. Kata keterangan yang muncul paling pertama kali 

pada anak, umumnya adalah di sini dan dimana. 

5) Kata perangkai dan kata ganti. Ini muncul paling akhir karena kata ini 

paling sulit digunakan. Misalnya anak bingung kapan menggunakan 

kata “ku”, “nya”, “kami” dan “mereka”. 

b. Konsep kata khusus 

1) Kosa kata warna. Sebagian anak mengetahui nama warna pada usia 4 

tahun. Seberapa segera mereka akan mempelajari warna lainnya 

bergantung pada kesempatan belajar dan minat mereka tentang warna. 
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2) Jumlah kosa kata. Dalam skala intelegensi standford binet, anak pada 

usia 5 tahun diharapkan dapat menghitung 3 objek. Dan pada usia 6 

tahun diharapkan cukup baik memahami kata tiga, Sembilan, lima dan 

tujuh untuk menghitung jumlah biji. 

3) Kosa kata waktu. Biasanya anak yang berusia 6-7 tahun mengetahui 

arti: pagi, siang, malam, musim panas dan musim hujan. 

4) Kosa kata ulang. Anak yang berumur 4-5 tahun mulai menamai mata 

uang logam sesuai dengan ukuran dan warnanya. 

5) Kosa kata ucapan popular. “sumpah” terutama oleh anak lelaki 

digunakan mulai pada usia sekolah bahwa ia sudah besar. Menyadari 

perasaan rendah dirinya, menegaskan kejantanannya dan menarik 

perhatian. 

6) Bahasa rahasia. Bahasa ini paling banyak digunakan oleh anak 

perempuan setelah usia 6 tahun untuk berkomunikasi dengan teman 

mereka. Bentuknya mungkin lisan (dikenal sebagai bahasa inggris 

perasaan karena hal itu merupakan penyimpangan dari bahasa inggris), 

tertulis simbol atau kinetik (isyarat). 

Secara umum karakteristik kemampuan bicara anak adalah sebagai 

berikut: 

a. Dapat mendengarkan, membedakan dan mengucapkan bunyi suara 

tertentu 

1) Menyebutkan berbagai bunyi/suara tertentu 

2) Menirukan kembali 3-4 urutan kata 
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3) Menyebutkan kata-kata dengan suku kata awal yang sama, misal 

kali-kali atau suku kata akhir yang sama, misal nama, sama dan 

lain-lain. 

4) Melakukan 2-3 perintah secara sederhana 

5) Mendengarkan cerita dan menceritakan kembali isi cerita secara 

sederhana 

b. Dapat berkomunikasi/berbicara secara lisan 

1) Menyebutkan nama diri, nama orang tua, jenis kelamin, alamat 

rumah secara sederhana 

2) Menceritakan pengalaman/kejadian secara sederhana 

3) Menjawab pertanyaan tentang keterangan/informasi secara 

sederhana 

c. Dapat memperkaya kosa kata yang diperlukan untuk berkomunikasi 

sehari-hari 

1) Menyebutkan bermacam-macam kata benda yang ada dilingkungan 

sekitar 

2) Menyebutkan waktu (pagi, siang, malam) 

d. Dapat menceritakan gambar 

1) Bercerita tentang gambar yang disediakan atau yang dibuat sendiri 

2) Mengurutkan dan menceritakan isi gambar seri sederhana 

3) Menghubungkan gambar/benda dengan kata 

e. Dapat mengenal hubungan antara bahasa lisan dan tulisan 

1) Membaca gambar yang memiliki kata/kalimat sederhana 

2) Menceritakan isi buku walaupun tidak sama antara tulisan dan 

yang diungkapkan 

f. Dapat mengenal bentuk-bentuk simbol sederhana 
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g. Menghubungkan tulisan sederhana dengan simbol yang 

melambangkannya.
 3

 

Bila dicermati kemampuan berbicara pada anak usia dini tersebut 

di atas, diketahui bahwa anak telah mulai dilatih untuk berbicara atau 

berkomunikasi agar mereka dapat berinteraksi dengan yang lainnya. 

Melalui kemampuan ini anak dapat menyampaikan pesan-pesan atau 

menerima pesan dari orang lain. 

B.  Metode Mendongeng Plus Boneka Tangan  

Media boneka tangan dapat menjadi salah satu alternatif media yang 

efektif untuk digunakan dalam mengembangkan metode dan materi pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Dalam hal ini boneka 

adalah tiruan dari bentuk manusia dan bahkan sekarang termasuk tiruan dari 

bentuk binatang. Boneka dalam penampilannya memiliki karakteristik khusus. 

Boneka tangan adalah sebuah media permainan edukatif dari kegiatan 

mendongeng, berbicara atau melakukan percakapan, yang sangat cocok 

dimainkan oleh orangtua dengan anaknya, guru dengan siswanya dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas, yang bertujuan untuk meningkatkan kedekatan orang tua 

dengan anaknya atau guru dengan siswanya dalam kegiatan belajar mengajar, 

serta dapat mengembangkan kemampuan otak anak atau siswa.
4
 

Menurut peneliti boneka tangan adalah boneka yang ukurannya hampir sama 

dengan boneka jari, dimana boneka tangan yang dimaksud disini adalah boneka 

                                                           
3
Azlin Atika Putri, “Studi Tentang Kemampuan Berbicara Anak Usia 4-5 Tahun di TK 

Pertiwi Dwp Setda Provinsi Riau”. PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.1, 

No.2, April 2018, Hal. 117-119. 

4
Anggih Rizqi Amalia Sunardi, Skripsi: “Penerapan Metode Mendongeng Dengan 

Bantuan Boneka Jari Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 1B Madrasah 

Ibtidaiyah AL-MA’ARIF 02 Singosari Malang” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2015), Hal. 22. 
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yang dimainkan dan digerakkan oleh tangan bahkan jari-jari tangan. Boneka 

tangan berfungsi untuk mengembangkan aspek bahasa, mengembangkan aspek 

moral atau menanamkan nilai-nilai kehidupan pada anak dan daya fantasi. 

Metode mendongeng merupakan salah satu cara yang efektif untuk 

mengembangkan aspek psikomotorik atau skill, dapat membawa anak-anak pada 

pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah dialaminya, mendapat hikmah 

untuk belajarsesuatu. Misalkan anak menjadi tertarik untuk bisa membaca. 

Dengan tahapan sebagai berikut : 

1) Persiapan sebelum mendongeng 

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memilih judul yang menarik dan 

mudah diingat. Studi linguistik membuktikan bahwa judul memiliki kontribusi 

terhadap memori cerita. Judul merupakan elemen cerita yang pertama kali 

diingat daripada kalimat-kalimat dalam cerita. Melalui judul, audiencemaupun 

pembaca akan memanfaatkan latar belakang pengetahuan untuk memproses isi 

cerita. 

2) Saat mendongeng berlangsung 

Saat terpenting dalam proses mendongeng adalah pada tahap mendongeng 

berlangsung. Pada tahap sebelumnya telah dibahas mengenai apa yang 

dilakukan sebelum mendongeng dan kinilah saatnya mendongeng. Saat akan 

memasuki sesi acara mendongeng, pendongeng harus menunggu kondisi 

hingga audience siap untuk menyimak dongeng yang akan disampaikan. 

Jangan memulai mendongeng jika audience masih belum siap. Acara 

mendongeng dapat dimulai menyapa terlebih dahulu audience, ataupun 

membuat sesuatu yang dapat menarik perhatian audience. Kemudia secara 

perlahan pendongeng dapat membawa audience memasuki cerita dongeng. 

3) Sesudah kegiatan mendongeng selesai 
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Setelah selesai mendongeng, pendongeng dapat mengajak anak untuk 

mengingat kembali dongeng yang disampaikan. Namun sebelumnya berilah 

waktu bagi anak untuk beristirahat sejenak setelah dia mendengarkan 

dongeng.
5
 

a. Dongeng dan Manfaatnya Bagi Anak  

Dongeng adalah media yang paling baik untuk mengajarkan berbicara dan 

literasi. Dongeng mengandung ungkapan berbicara yang eksploratif dan 

imajinatif, yang memungkinkan anak-anak berpikir, bercermin diri dan bertanya 

pada eksistensi dirinya, karena dongeng menyajikan keindahan dan renungan 

hidup. Dikatakan pula bahwa dongeng adalah kehidupan. Ia bercerita tentang 

kehidupan, merepleksikan kehidupan di masa lalu dan memproteksikan kehidupan 

di masa depan. Dongeng adalah media yang paling baik untuk mengajarkan bicara 

dan literasi.
6
 

Dongeng juga dikatakan sebagai warisan nenek moyang secara turun 

temurun mesti dan patut dilestarikan. Mesikpun kebenarannya masih 

dipertanyakan, namun dongeng termasuk karya sastra yang mampu membangun 

karakteristik anak-anak sejak dini, dongeng juga merupakan salah satu cara yang 

efektif untuk mengembangkan psikomotorik atau skill dan dapat membawa anak-

anak pada pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah dialaminya, 

memdapat hikmah untuk belajar sesuatu. Melalui dongeng anak tidak akan merasa 

digurui karena mereka merespon segala sesuatu dengan cara mereka sendiri, anak 

                                                           
5
 Anggih Rizqi Amalia Sunardi, Skripsi: “Penerapan Metode Mendongeng Dengan 

Bantuan Boneka Jari Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 1B Madrasah 

Ibtidaiyah AL-MA’ARIF 02 Singosari Malang” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2015), Hal. 24. 
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akan memperoleh pelepasan emosional lewat pengalaman fiktif yang tidak pernah 

mereka alami dalam kehidupan nyata. Melalui metode mendongeng ini 

pendongeng akan mampu menularkan pengetahuan dan menanamkan nilai moral 

dan budi pekerti secara efektif dan anak akan menerimanya dengan senang hati. 

Menyimak bahwa dunia memang relevan dengan dunia khayalan (fantasi, 

hiburan), maka dongeng menjadi berperan dalam proses edukasi anak. Dengan 

kata lain, dongeng bisa menjadi media ampuh untuk mengajarkan apapun pada 

anak-anak. Di sini dongeng secara anatomis dapat dibedakan dalam beberapa 

dimensi atau karakter. Karakter tersebut yaitu dongeng sebagai sarana hiburan, 

sarana pendidikan dan sarana sosialisasi. Ketika karakter dasar sebuah dongeng 

dipahami, dimengerti akan dapat menjadi dasar akomodatif anak.
 7

 

Intensitas pengenalan dongeng, baik dari peran orangtua atau guru maupun 

lewat media audio-visual dan media massa menjadi penting bagi proses 

pendidikan anak. Interaksi yang berdimensi konstruktif ini pada gilirannya akan 

membuat anak mampu memperkaya imajinasi dan cara berpikirnya untuk dapat 

merasakan kesedihan, kegembiraan, ketegangan, dan lain sebagainya. Kontinuitas 

pengenalan ini secara tidak langsung juga berkaiatan erat dengan kemampuan 

mendengarkan, menyimak, dan menafsirkan isi/tema dongeng untuk mencapai 

makna kehidupan yang relevan relative dengan psikologi anak. Dongeng yang 

bertemakan pendidikan akan dapat menumbuhkan aspek kostruktif bagi anak. 

Anak-anak akan diperkenalkan kepada kebenaran, kebaikan, keluhuran, 

sekalhigus kelicikan, kebohongan maupun kesombongan. Materi dongeng yang 

semacam ini dan bila diberikan secara terus menerus dan dalam suasana yang 

menyenangkan lambat laun akan tertanam pada diri anak untuk akhirnya dimiliki. 
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Anak-anak akan belajar bahwa kebenaran adalah selalu menang dan keburukan 

atau kejahatan selalu kalah. 

b. Peranan Mendongeng Dalam Menumbuhkan Kemampuan Berbicara 

Anak 

Harus diakui bahwa kegiatan mendongeng akhir-akhir ini sudah jarang 

dilakukan orang. Kegiatan mendongeng dianggap kurang menarik untuk dilakoni 

oleh para orangtua karena bahan materi dongeng sulit didapat atau kesibukan 

orangtua dalam memenuhi keperluan keluarga maupun pendongeng kurang 

mampu membawa bahwa dongeng adalah cerita yang patut didengar, dihayati 

bahkan diamalkan. Tradisimendongeng tidak bisa menghindar dari persaingan 

budaya moderen sehingga kegiatanmendongeng sedikit demi sedikit terkikis oleh 

kemajuan teknologi. Padahal, dongeng yang disampaikan dengan penuh rasa 

kasih sayang oleh orangtua kepada anak-anak, ternyata merupakan unsur penting 

bagi pertumbuhan jiwa anak-anak. Imajinasi yang begitu kaya dapat hadir di 

benak anak-anak, dan kemudian berperan positif bagi perkembangan kepribadian 

anak kelak. 

Mendongeng juga membantu perkembangan psikologis dan kecerdasan 

emosional anak, serta beberapa manfaat lain, seperti yang disampaikan oleh Efine 

dalam I Ketut Artana, seorang psikolog sekaligus pendongeng, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Mengembangkan Imajinasi Anak 

Dunia yang penuh imajinasi. Menurut Efnie, anak usia 3-7 tahun 

memiliki "dunia"-nya sendiri, bahkan mempunyai teman khayalan sebagai 

teman mereka bermain. Hal ini sebenarnya tidak salah, karena bisa membantu 

proses perkembangan mereka. Namun, sebaiknya orangtua tetap mengontrol 

imajinasi mereka agar tetap positif, salah satunya melalui pembacaan 
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dongeng. Melalui dongeng yang dibacakan sang ibu, imajinasi anak akan 

diarahkan dengan lebih baik. 

b. Meningkatkan Keterampilan Berbicara 

Mendengarkan dongeng merupakan salah satu stimulasi dini yang bisa 

digunakan untuk merangsang keterampilan berbicara pada anak. Menurut 

penelitian, anak perempuan lebih cepat menguasai kemampuan berbicara 

dibandingkan anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena anak perempuan 

memiliki fokus dan konsentrasi yang lebih baik daripada laki-laki. 

c. Meningkatkan Minat Baca Anak  

Secara tak langsung, anak-anak yang memiliki ketertarikan pada 

dongeng akan memiliki rasa penasaran yang lebih tinggi. Cara yang paling 

mudah untuk mendongeng adalah dengan membacakan buku cerita kepada 

mereka. Ketika tertarik pada dongeng, mereka menjadi lebih tertarik pada 

buku-buku cerita bergambar. Dengan sendirinya, minat baca mereka juga 

meningkat. 

d. Membangun Kecerdasan Emosional 

Selain mendekatkan keakraban ibu dan anak, mendongeng ternyata 

bisa membangun kecerdasan emosional anak. Anak-anak akan belajar tentang 

nilai-nilai moral dalam kehidupan. "Anak-anak kecil sulit untuk belajar 

tentang berbagai hal yang abstrak, seperti kebaikan pada sesama. Tetapi 

dengan dongeng, anak akan terbantu dalam memahami nilai-nilai emosional 

pada sesama," bebernya. Ditambahkan Efnie, anak-anak sekarang ini 

kebanyakan hanya memiliki kepandaian kognitif saja, padahal kepandaian 

emosional juga dibutuhkan untuk bersosialisasi dan berbuat baik pada sesama 

sebagai bekal kehidupan mereka. 

e. Membentuk Anak yang Mampu Berempati 
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Stimulasi melalui dongeng akan mampu merangsang kepekaan anak 

usia 3-7 tahun terhadap berbagai situasi sosial. Mereka akan belajar untuk 

lebih berempati pada lingkungan sekitarnya. Stimulasi akan lebih baik jika 

dilakukan dengan merangsang indera pendengaran dibandingkan visual. 

Stimulasi visual melalui televisi atau game memang akan merangsang 

kepandaian visual, namun tidak akan merangsang kepekaan perasaan dan 

empati anak. Dengan pendengaran, dan cerita-cerita yang mendidik, anak akan 

lebih mudah menyerap nilai-nilai positif dan berempati dengan orang lain. 

Metode mendongeng adalah cara penyampaian atau penyajian materi 

pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik. 

Metode mendongeng akan lebih efektif bilamana disampaikan atau diceritakan 

pada saat menjelang tidur, pada saat-saat santai kumpul keluarga, atau dapat juga 

diberikan menjelang dan sesudah pelajaran di kelas. Pembacaan dongeng harus 

dilakukan sedemikan rupa sehingga anak-anak tersedot ke dalam cerita tersebut. 

Bila kegiatan tersebut dilakukan secara baik, terus menerus, lambat laun akan 

timbul keinginan anak untuk membaca sendiri buku-buku tersebut. Melalui 

kegiatan semacam itudapat mengarahkan anak-anak untuk berani tampil untuk 

menceritakan apa yang telah dibacanya.
8
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode eksperimen. Dalam penelitian ini terdapat hubungan sebab 

akibat, peneliti mengajukan dua hipotesis yang menyatakan sifat hubungan 

variabel yang diharapkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari metode 

mendongeng plus boneka tangan terhadap kemampuan berbicara anak di Kelas B3 

TK MAWAR Somba Opu. Setelah itu kemudian membandingkan dengan variabel 

yang tidak diberi perlakuan. 

B.  Desain Penelitian  

 Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu One Grup 

Pretest-Posttest Design. Desain One Grup Pretest-Posttest Designmerupakan 

penelitian pada satu kelompok dengan menggunakan Pre-test yaitu dilakukan 

sebelum memberikan perlakuan, kemudian dilakukan pemberian stimulus, 

selanjutnya menggunakan Post-test yaitu melakukan pengukuran setelah 

memberikan stimulus atau perlakuan.
1
 Penelitian dengan menggunakan desain 

Pretest-Posttest adalah penelitian tanpa menggunakan kelompok perbandingan. 

Tabel 3.1  

Desain Penelitian 

 

Pre-Test Treatment Post-Test 

T1 X T2 
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Keterangan : 

 T1 : Nilai Pre-Test sebelum menerapkan metode mendongeng. 

X : Perlakuan yang diberikan. 

T2 : Nilai Post-Test setelah menerapkan metode mendongeng. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelas B3 TK MAWAR Somba Opu . 

D. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. 

E. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Menurut Abustam dkk Populasi adalah jumlah keseluruhan unit 

analisis yang akan diselidiki karakteristik atau ciri-cirinya. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada ada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau obyek 

itu.
2
 Jadi dapat dikatakan populasi adalah kesuluruhan subjek penelitian.

3
 

Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua anak 

kelas B3, yang semuanya berjumlah 18 anak. 

2. Sampel 

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan 

bagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya 

keterbatasan dana, waktu, dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, biasanya 

pada penelitian dengan jumlah populasi besar. Apabila peneliti dapat 
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menjangkau seluruh populasi maka tidak perlu dilakukan pengambilan 

sampel. 

Arikunto menyarankan mengambil semua sampel apabila subjeknya 

kurang dari 100, sehingga penelitinya merupakan peneliti populasi. Tetapi jika 

populasinya lebih dari 100 maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau 

lebih. Berdasarkan defininisi sampel di atas, maka sampel dalam penelitian ini 

adalah 18 orang anak atau sampel jenuh.
4
 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, 

penelitimengumpulkan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung, lazimnya 

menggunakan teknik yang disebut dengan observasi. Observasi merupakan 

kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap 

kondisi lingkungan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

2.  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 
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laporan kegiatan, foto-foto, filem dokumenter dan data yang relevan dengan 

penelitian. 

G. Instrumen Penelitian 

Berdasarkan desain penelitian di atas maka instrumen penelitian yang 

digunakan adalah lembar pengamatan (pedoman observasi) dan Dokumentasi 

digunakan untuk menyimpan data hasil dokumentasi seperti kamera, flashdisk, 

Handphone dan lain sebagainya. Dokumentasi ini dapat berbentuk foto bukti dan 

hasil penelitian.  

Pedoman observasi kemampuan bahasa atau berbicara anak yang telah 

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 

Usia Dini dengan kategori penilaian yaitu BB (Belum Berbicara), MB (Mau 

Berbicara), BSH (Berbicara sesuai harapan), BSB (Berbicara sangat baik). 

Sebagai instrumen untuk mengetahui pengaruh kegiatan mendongeng plus 

boneka tangan terhadap kemampuan berbicara anak di Kelas B3 TK MAWAR 

Somba Opu. 

H. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang didapatkan dari hasil pengamatan dan catatan lapangan. Proses 

menganalisis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang berasal dari 

lembar observasi dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif  

berupa penyajian data melalui tabel. 

 Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik statistik non 

parametrik dengan melakukan uji signifikansi menggunakan program SPSS for 

Windows 25. 
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 Untuk menguji perbedaan antara nilai rata-rata sebelum menerapkan 

metode mendongeng plus boneka tangan dan sebelum menerapkan metode 

mendongeng plus boneka tangan maka digunakan Program SPSS For Windows 

25 digunakan untuk menguji hipotesis dengan taraf signifikan yang digunakan 

yaitu 0,05 atau 5%. 

 Adapun kriteria hipotesis yang diajukan adalah jika p ≤ 0,05 maka Ho 

ditolak, jika p ≥ 0,05 maka Ho diterima. Dalam penelitian ini pengujian statistik 

akan menggunakan program SPSS for Windows 25 dengan ketentuan interpretasi 

sebagai berikut: 

 1. Ho = Tidak ada pengaruh penerapan metode mendongeng plus boneka  

  tangan  terhadap kemampuan berbicara anak usia dini. 

 2. Ha = Ada pengaruh penerapan metode mendongeng plus boneka tangan  

  terhadap kemampuan berbicara anak usia dini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

1.  Kemampuan Berbicara Anak Sebelum Menerapkan Metode 

 Mendongeng Plus Boneka Tangan di Kelas B3 TK Mawar Somba 

 Opu. 

 Hasil dari penelitian pada menunjukkan bahwa kemampuan berbicara anak 

sebelum diberikan perlakuan yaitu metode mendongeng plus boneka tangan 

belum meningkat dengan maksimal. Hasil data yang didapatkan yaitu dari hasil 

pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti pada anak yang sedang 

beraktivitas, sedang bermain ataupun sedang belajar. Untuk mengetahui gambaran 

kemampuan berbicara pada anak dapat dilihat dari hasil observasi menggunakan 

instrumen 3 butir pengamatan dengan menggunakan empat skala penilaian, yang 

terdiri dari BB (Belum Berbicara), MB (Mau Berbicara), BSH (Berbicara Sesuai 

Harapan), BSB (Berbicara Sangat Baik). Pretest yang dilaksanakan pada kelas 

eksperimen sebanyak 18 orang anak. Hasil pretest pada penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

Tabel 4.1  

Nilai Kemampuan Berbicara Anak Sebelum Menerapkan Metode 

Mendongeng Plus Boneka Tangan 

No Nilai Interval Frekuensi Presentase 

1. 3-4 8 44,4 

2. 5-6 9 50 

3. 7-8 1 5,6 

Jumlah 18 100% 

 Berdasarkan Tabel di atas frekuensi indikator kemampuan berbicara anak 

kelas B3 di TK Mawar Somba Opu dengan nilai interval 3-4 sebanyak 8 orang 

(44,4%), frekuensi dengan nilai interval 5-6 sebanyak 9 orang (50%) dan 

frekuensi dengan nilai interval  7-8 sebanyak 1 orang (5,6%). Nilai sebelum diberi 

perlakuan metode mendongeng plus boneka tangan terhadap kemampuan 

berbicara anak, nilai 3 terdapat 3 orang anak, nilai 4 terdapat 5 orang anak, nilai 5 

terdapat 5 orang anak, nilai 6 terdapat 4 orang anak dan nilai 7 terdapat 1 orang 

anak. 
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Tabel 4.2  

Data Hasil Pengamatan Kemampuan Berbicara Anak Sebelum Menerapkan 

Metode Mendongeng Plus Boneka Tangan Terhadap  

Kelas 

Kemampuan Berbicara 

Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini 

Awal (Sebelum)  

  Terendah Tertinggi Rata-Rata 

Sebelum 

Menerapkan Metode 

Mendongeng Plus 

Boneka Tangan   3        7        5  

 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa skor maksimum yang 

telah diperoleh sebelum menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan di 

Kelas B3 TK Mawar Somba Opu adalah 7 sedangkan skor terendah adalah 3 dan 

skor rata-rata yang diperoleh adalah 5. 

Tabel 4.3 

Kategori Presentase Sebelum Menerapkan Metode Mendongeng Plus 

Boneka Tangan 

Tingkat 

Penguasaan 
Kategori 

Kemampuan Berbicara Anak 

Sebelum Menerapkan Metode 

Mendongeng Plus Boneka Tangan 

Frekuensi Persentase 

X < 3 Rendah 3 16,7% 

3 ≤ X < 7 Sedang 14 77,8% 

X ≥ 7 Tinggi 1 5,5% 

Jumlah 18 100% 
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Berdasarkan tabel di atas frekuensi indikator kemampuan berbicara anak 

kelas B3 di TK Mawar Somba Opu pada kategori rendah dengan tingkat 

penguasaan indikator lebih kecil dari nilai 3 sebanyak 3 orang (16,7%), frekuensi 

pada kategori sedang dengan tingkat penguasaan indikator lebih besar dari nilai 3 

dan lebih kecil dari nilai 7 sebanyak 14 orang (77,8%) dan frekuensi pada kategori 

tinggi dengan tingkat penguasaan indikator lebih besar atau sama dengan nilai 7 

sebanyak 1 orang (5,5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa kecenderungan indikator 

kemampuan berbicara anak kelas B3 di TK Mawar Somba Opu berada pada 

kategori sedang yaitu 14 orang (77,8%).  

2.  Kemampuan Berbicara Anak Setelah  Menerapkan Metode 

Mendongeng Plus Boneka Tangan di Kelas B3 TK Mawar Somba 

Opu. 

 Hasil penelitian setelah menerapkan metode mendongeng plus boneka 

tangan terhadap kemampuan berbicara anak kelas B3 di TK Mawar Somba Opu. 

Hasil observasi kemampuan berbicara berupa instrumen penilaian yang terdiri 

atas empat skala penilaian yaitu BB (Belum Berbicara), MB (Mau Berbicara), 

BSH (Berbicara Sesuai Harapa) dan BSB (Berbicara Sangat Baik), sebanyak 3 

butir amatan yang merupakan pernyataan positif. Penerapan metode mendongeng 

plus boneka tangan di kelas B3 dilakukan dengan jumlah anak sama seperti 

sebelum menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan sebanyak 18 anak. 

Nilai kemampuan berbicara anak kelas B3 setelah menerapkan metode 

mendongeng plus boneka tangan dapat dilihat dari tabel berikut ini. 
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Tabel 4.4 

Nilai Kemampuan Berbicara Anak Setelah Menerapkan Metode 

Mendongeng Plus Boneka Tangan 

No Nilai Interval Frekuensi Presentase 

1. 6 – 7 2 11,1 

2. 8 – 9 13 72,2 

3. 10 – 11 3 16,7 

Jumlah 18 100% 

 Berdasarkan Tabel di atas frekuensi indikator kemampuan berbicara anak 

kelas B3 di TK Mawar Somba Opu dengan nilai interval 6-7 sebanyak 2 orang 

(11,1%), frekuensi dengan nilai interval 8-9 sebanyak 13 orang (72,2%) dan 

frekuensi dengan nilai interval  10-11 sebanyak 3 orang (16,7%). Nilai setelah 

menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan terhadap kemampuan 

berbicara anak, dengan nilai interval 6-7 terdapat 2 orang anak, nilai interval 8-9 

terdapat 13 orang anak dan nilai interval 10-11 terdapat 3 orang dengan jumlah 

keseluruhan anak yaitu 18 orang anak dengan presentase 100% dilakukan pada 

anak kelas B3 di TK Mawar Somba Opu. 
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Tabel 4.5 

Data Hasil Pengamatan Kemampuan Berbicara Anak Setelah Menerapkan 

Metode Mendongeng Plus Boneka Tangan Terhadap 

Kelas 

Kemampuan Berbicara 

Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini 

Akhir  (Setelah)  

  Terendah Tertinggi Rata-Rata 

Setelah Menerapkan 

Metode 

Mendongeng Plus 

Boneka Tangan   6        11        8,5  

 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa skor maksimum yang 

telah diperoleh setelah menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan pada 

ana kelas B3 di TK Mawar Somba Opu adalah diperoleh skor tertinggi 11 

sedangkan skor terendah 6 dan skor rata-rata yang diperoleh adalah 8,5. 

 Berdasarkan hasil Sebelum dan Setelah menerapkan metode mendongeng 

plus boneka tangan pada anak kelas B3 di TK Mawar Somba Opu diperoleh nilai 

rata-rata hasilnya meningkat setelah menerapkan metode mendongeng plus 

boneka tangan  yaitu nilai rata-rata sebelum menerapkan metode mendongeng 

plus boneka tangan adalah 5 sedangkan nilai setelah menerapkan metode 

mendongeng plus boneka tangan adalah 8,5. Artinya bahwa kemampuan berbicara 

anak mengalami peningkatan setelah menerapkan metode mendongeng plus 

boneka tangan di kelas B3 di TK Mawar Somba Opu. 
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Tabel 4.6 

Kategori Presentase dari Kemampuan Berbicara Anak Setelah 

Menerapkan Metode Mendongeng Plus Boneka Tangan. 

Tingkat 

Penguasaan 
Kategori 

Kemampuan Berbicara Anak Setelah 

Menerapkan Metode Mendongeng 

Plus Boneka Tangan 

Frekuensi Persentase 

X < 6 Rendah 2 11,1% 

6 ≤ X < 11 Sedang 15 83,3% 

X ≥ 11 Tinggi 1 5,6% 

Jumlah 18 100% 

 

 Berdasarkan tabel di atas frekuensi indikator kemampuan berbicara anak 

kelas B3 di TK Mawar Somba Opu pada kategori rendah dengan tingkat 

penguasaan indikator lebih kecil dari nilai 6 turun menjadi hanya 2 orang anak 

(11,1%), frekuensi pada kategori sedang dengan tingkat penguasaan indikator 

lebih besar dari nilai 6 dan lebih kecil dari nilai 11 naik menjadi sebanyak 15 

orang anak (83,3%) dan frekuensi pada kategori tinggi dengan tingkat penguasaan 

indikator lebih besar atau sama dengan nilai 11 sebanyak 1 orang (5,6%). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa kecenderungan indikator kemampuan berbicara anak 

kelas B3 di TK Mawar Somba Opu berada pada kategori sedang yaitu 15 orang 

(83,3%).  
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3.  Pengaruh Metode Mendongeng Plus Boneka Tangan Terhadap 

 Kemampuan Berbicara Anak Kelas B3 di TK Mawar Somba Opu. 

Tabel 4.7 

Data Hasil Pengamatan Kemampuan Berbicara Anak Sebelum dan Setelah 

Menerapkan Metode Mendongeng Plus Boneka Tangan Terhadap 

Kemampuan Berbicara 

Kelas Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini 

                    Awal (sebelum)                   Akhir (setelah) 

                     Terendah Tertinggi Rata-Rata         Terendah Tertinggi Rata-Rata 

Sebelum Setelah 

Mendongeng Plus 

Boneka Tangan 3                 7       5      6         11 8,5  

 Perbedaan nilai dari hasil pengaruh metode mendongeng plus boneka 

tangan terhadap kemampuan berbicara anak secara jelas dapat dilihat yaitu pada 

grafik di bawah ini : 

Grafik 4.1 Perbandingan Sebelum dan Setelah Metode Mendongeng Plus 

Boneka Tangan 
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 Grafik di atas dapat dilihat bahwa penerapan metode mendongeng plus 

boneka tangan memiliki perbandingan nilai yang signifikan antara sebelum 

menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan. Perbandingannya yaitu 

nilai terendah 3 untuk sebelum menerapkan metode mendongeng plus boneka 

tangan dan 6 untuk setelah menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan, 

sedangkan untuk nilai tertinggi dari nilai sebelum menerapkan metode 

mendongeng plus boneka tangan yaitu 7 dan nilai tertinggi untuk setelah 

menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan yaitu 11. Hal ini 

membuktikan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan setelah 

menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan terhadap kemampuan 

berbicara anak. 

 Untuk mengetahui lebih jelasnya perbedaan dari nilai sebelum dan setelah 

menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan yang didapatkan 

berdasarkan hasil perolehan nilai rata-rata dari masing-masing indikator instrumen 

penilaian observasi dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 4.8 

Perbandingan Nilai Rata-Rata dari Masing-Masing Indikator 

Kemampuan Berbicara Anak Kelas B3 

Kelas/Perlakuan Kemampuan Berbicara Anak Kelas B3 

Nilai Rata-Rata Skor Masing-Masing Indikator 

Mampu 

mengucapkan 

kata dengan jelas 

Kelancaran 

mengungkapkan ide 

atau gagasan 

Kemampuan 

membentuk 

kalimat 

Sebelum 2,16 1,55 1 

Setelah 3,38 3 2 
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Tabel di atas dapat dilihat terdapat perubahan nilai rata-rata dari masing-

masing indikator yang diobservasi pada saat melakukan penelitian. Dalam tabel 

dapat dilihat bahwa adanya peningkatan kemampuan berbicara anak dari masing 

indikator yang diobservasi. 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang terjadi dari 

masing-masing indikator yang diamati, pada saat sebelum dan setelah pelaksanaan 

penelitian dengan menerapkan kegiatan mendongeng plus boneka tangan. 

Indikator mampu mengucapkan kata dengan jelas sebelum menerapkan metode 

mendongeng plus boneka tangan memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,16 

sedangkan stelah menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan nilai rata-

ratanya sebesar 3,38 jadi terdapat peningkatan sebesar1,22 setelah menerapkan 

metode mendongeng plus boneka tangan sehingga dapat dikatakan bahwa metode 

mendongeng plus boneka tangan memiliki pengaruh terhadap kemampuan 

berbicara anak pada indikator mampu mengucapkan kata dengan jelas. Indikator 

yang kedua yaitu kelancaran mengungkapkan ide atau gagasan diperoleh nilai 

rata-rata sebelum menerapkan metode mendongeng plus boneka yaitu 1,55 dan 

nilai setelah menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan yaitu 3 dan 

terdapat peningkatan sebesar 1,45. Pada indikator ketiga yaitu kemampuan 

membentuk kalimat diperoleh nilai rata-rata sebelum menerapkan metode 

mendongeng plus boneka tangan yaitu 1 dan nilai rata-rata setelah menerapkan 

metode mendongeng plus boneka tangan yaitu 2 dan terdapat peningkatan 

sebanyak 1. 

Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

dalam penerapan metode mendongeng plus boneka tangan terhadap kemampuan 

berbicara anak kelas B3 di TK Mawar Somba Opu. Berdasarkan hasil penelitian 
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yang memperlihatkan adanya peningkatan nilai dari hasil sebelum dan setelah 

menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan yang dilakukan peneliti. 

a. Pengujian Hipotesis 

Uji bertanda Wilcoxon digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan metode mendongeng plus boneka 

tangan terhadap kemampuan berbicara anak kelas B3 di TK Mawar Somba Opu. 

Maka dengan menggunakan rumus uji hipotesis sebagai berikut: 

HO = Tidak ada pengaruh penerapan metode mendongeng plus boneka tangan 

terhadap kemampuan berbicara anak. 

Ha = Ada pengaruh penerapan metode mendongeng plus boneka tangan 

terhadap kemampuan berbicara anak. 

Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

menggunakan uji bertanda Wilcoxon dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 

for windows 25 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Uji Hipotesis Nonparametrik Bertanda Wilcoxon Pada 

Pengaruh Penerapan Metode Mendongeng Plus Boneka Tangan Terhadap 

Kemampuan Berbicara Anak Kelas B3 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Setelah Menerapkan - 

Sebelum Menerapkan 

Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 18
b
 9.50 171.00 

Ties 0
c
   

Total 18   
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a. Setelah Menerapkan < Sebelum Menerapkan 

b. Setelah Menerapkan > Sebelum Menerapkan 

c. Setelah Menerapkan = Sebelum Menerapkan 

Tabel 4.9 di atas bahwa data hasil uji hipotesis nonparametrik bertanda 

Wilcoxon terdapat perubahan nilai sebelum dan setelah diberikan perlakuan. 

Positive ranks dengan N = 18 artinya ke 18 sampel tersebut mengalami 

peningkatan hasil skor dari pretest ke posttest. Mean ranks atau rata-rata 

peningkatan sebesar 9,50 dan Sum Of Ranks atau jumlah rangking positive 

sebesar 171.00, serta nilai Ties adalah 0 yang berarti tidak ada kesamaan dari nilai 

Sebelum Menerapkan Metode Mendongeng Plus Boneka Tangan dan Setelah 

Menerapkan Metode Mendongeng Plus Boneka Tangan. 

b. Uji Statistik 

Tabel 4.10 

Hasil pengujian Uji Hipotesis Nonparametrik Bertanda Wilcoxon 

Pada Pengaruh Metode Mendongeng Plus Boneka Tangan Terhadap 

Kemampuan Berbicara Anak Kelas B3 di TK Mawar Somba Opu. 

 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

Test Statisticsa 

 
Setelah Menerapkan - 

Sebelum Menerapkan 

Z -3.841
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
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Berdasarkan hasil statistik dari analisis data uji bertanda Wilcoxon, uji 

probabilitas diperoleh nilai asym sig (2-tailed) sebesar 0.000 di sini terdapat 

probabilitas di bawah 0,05 atau p < 0,05 maka Ho ditolak. Hal ini berdasarkan 

pada pengambilan keputusan probabilitas. 

 Jika p > 0,05 maka Ho diterima 

 Jika p < 0,05 maka Ho ditolak 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan yang 

ditimbulkan, berupa peningkatan antara sebelum dan setelah diterapkan metode 

mendongeng plus boneka tangan terhdap kemampuan berbicara anak kelas B3 di 

TK Mawar Somba Opu yang berarti perlakuan yang diberikan berupa metode 

mendongeng plus boneka tangan berpengaruh terhadap kemampuan berbicara 

anak. 
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B.  Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 15 November 2021 di 

kelas B3 di TK Mawar Somba Opu dengan melihat apakah terdapat pengaruh 

metode mendongeng plus boneka tangan terhadap kemampuan berbicara anak 

atau tidak terdapat pengaruh metode mendongeng plus boneka tangan terhadap 

kemampuan berbicara anak. Peneliti mengambil sampel sebanyak 18 orang 

anak. Semua merupakan anak atau peserta didik dengan usia 5-6 tahun. Hasil 

penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa kemampuan berbicara anak kelas 

B3 di TK Mawar Somba Opu sebelum menerapkan metode mendongeng plus 

boneka tangan diperoleh nilai terendah sebesar 3 sedangkan nilai tertinggi 

sebesar 7 dan nilai rata-rata  sebesar 5. 

Kemampuan berbicara anak kelas B3 di TK Mawar Somba Opu sebelum 

menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan, peneliti melihat masih 

ada anak yang kemampuan berbicaranya masih kurang dan terkesan canggung 

mengungkapkan pendapatnya. Anak masih belum mampu mengungkapkan 

atau mengutarakan pendapatnya dengan jelas dan tepat dapat dilihat saat 

peneliti menanyakan kepada anak tentang pendapat mereka mengenai apa yang 

mereka sukai dan alasan mengapa mereka menyukai hal tersebut dari seekor 

monyet atau seekor sapi, sebagian besar dari mereka tidak bisa menjawab atau 

mengutarakan pendapatnya. Anak-anak cenderung diam meskipun sebagian 

kecil dari anak-anak itu menjawab hanya dengan apa yang mereka sukai tanpa 

mengutarakan alasan menyukainya. Sehingga kemampuan berbicara anak kelas 

B3 di TK Mawar Somba Opu perlu dilatih dengan memberikan ransangan 

untuk mereka mau berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka. Pada 

kemampuan berbicara anak dalam indikator mampu mengucapkan kata dengan 
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jelas di sini peneliti mengamati perilaku anak apakah mereka mampu berbicara 

sesuai dengan huruf abjad sehingga dapat dipahami dengan kriteria penilaian 

BB (Belum Berbicara) apabila anak tidak berbicara sama sekali, MB (Mau 

Berbicara) apabila anak mampu berbicara namun ada beberapa kata yang 

diucapkan yang mana pengucapannya tidak sesuai dengan huruf abjad, BSH 

(Berbicara Sesuai Harapan) apabila anak mampu berbicara dengan pengucapan 

yang sesuai dengan huruf abjad dan yang terakhir BSB (Berbicara Sangat 

Baik) apabila anak mampu berbicara dengan pengucapan yang sesuai dengan 

huruf abjad dan intonasi yang tepat. Hasil penelitian pada indikator ini 

sebagian anak sudah dapat memperoleh skor MB (Mau Berbicara) walaupun 

masih ada pengucapan huruf yang tidak sesuai contoh pada kata “sapi” anak 

menyebutkan kata “syapi” dimana pada kata sapi terdengar adanya 

penambahan huruf “y” di dalam penyebutannya. Sebagian anak juga sudah 

mampu memperoleh skor BSH (Berbicara Sesuai Harapan) dimana artinya 

anak sudah mampu mengucapkan kata sesuai dengan huruf abjad, lalu ada  

anak yang masih memperoleh skor BB (Belum Berbicara) sebanyak 3 orang 

anak karena tidak menjawab sama sekali atau cenderung diam.  

Pada kemampuan berbicara anak dalam indikator kelancaran 

mengungkapkan ide atau gagasan peneliti mengamati perilaku anak yaitu 

apakah anak mampu mengungkapkan gagasan dengan lancar dan sesuai 

dengan instruksi guru dengan kriteria penilaian BB (Belum Berbicara) apabila 

anak cenderung diam, MB (Mau Berbicara) apabila anak mau memberikan 

jawaban singkat (1 kata), BSH (Berbicara Sesuai Harapan) apabila anak mau 

berkomunikasi walaupun hanya satu kalimat saja (3-4 kata) dan BSB 

(Berbicara Sangat Baik) apabila anak mau berkomunikasi lebih dari satu 

kalimat (5-6 kata) atau lebih. Pada indikator ini anak kelas B3 di TK Mawar 
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Somba Opu sebagian besar masih tergolong dalam kriteria MB (Mau 

Berbicara) dibuktikan dengan jawaban mereka yang paling banyak hanya 

terdiri dari 1-3 kata saja ketika peneliti menanyakan hal apa yang mereka sukai 

dari seekor monyet atau seekor sapi. 

Pada kemampuan berbicara anak indikator terakhir yaitu Kemampuan 

membentuk kalimat peneliti mengamati perilaku anak yaitu apakah anak 

mampu membentuk kalimat dengan runtut dengan kriteria penilaian BB 

(Belum Berbicara) apabila anak masih tidak mau berkomunikasi meskipun 

sudah diarahkan yaitu peneliti memperlihatkan dua karakter boneka tangan 

dalam cerita dongeng yang telah diceritakan pada mereka dan peneliti 

menanyakan nama masing-masing karakter pada anak dan anak tidak bisa 

menjawab sama sekali. Pada kriteria MB (Mau Berbicara) apabila anak mau 

berkomunikasi namun hanya memberi jawaban singkat (SP/O/K) yaitu peneliti 

memperlihatkan kedua karakter boneka tangan dalam dongeng dan 

menanyakan nama masing-masing karakter pada anak dan anak menjawab 

nama karakter dengan singkat seperti hanya mengatakan “monyet nakal dan 

sapi baik hati”. Pada kriteria BSH (Berbicara Sesuai Harapan) apabila anak 

mau berkomunikai menggunakan struktur kalimat lengkap yaitu SPOK yaitu 

anak memilih karakter yang mereka sukai dalam dongeng beserta alasan 

memilih karakter tersebut seperti “saya suka sapi baik hati karena suka 

menolong”. Pada kriteria BSB (Berbicara Sangat Baik) apabila anak mau 

berkomunikasi menggunakan struktur kalimat lengkap dan majemuk atau 

pengembangan (SPOK-SPOK) yaitu anak mengungkapkan pendapatnya 

tentang kedua karakter dalam dongeng seperti “sapi baik hati karena menolong 

monyet yang jahat, sedangkan monyet jahat karena meninggalkan sapi 

sendirian saat dikejar oleh para petani”. Pada indikator ini peneliti belum 
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menerapkan kriteria seperti yang tercantum di atas karena belum menerapkan 

metode mendongeng plus boneka tangan, tapi peneliti menanyakan pertanyaan 

serupa yaitu hal apa yang mereka sukai dan apa alasan mereka menyukainya. 

Pada anak kelas B3 di TK Mawar Somba Opu peneliti melihat semua anak 

masih pada kategori BB (belum Berbicara) karena anak hanya diam saat 

ditanya dan terkesan bingung tentang jawaban apa yang akan mereka berikan. 

Salah satu cara agar kemampuan berbicara anak dapat ditingkatkan atau 

dikembangkan yaitu dengan memberikan ransangan kepada anak agar mereka 

mau untuk berbicara mengungkapkan keinginan mereka dan mengutarakan 

pendapat mereka melalui metode pembelajaran yang menarik seperti 

mendongeng. Hal ini sesuai dengan pendapat Nur Rahmatul Azkiya dan 

Iswinarti dalam jurnal ilmiah psikologi terapan tentang penambahan kosa kata 

baru dapat dilakukan dengan pembawa cerita menunjuk langsung alat peraga 

atau mempraktikkan langsung suatu perilaku, sehingga anak dapat melihat 

secara langsung. Hal ini dinilai sangat efektif karena pada dasarnya anak-anak 

akan mencontoh sebuah perilaku orang yang dilihatnya. Penyampaian pesan 

moral yang terkandung dalam cerita akan lebih mudah melekat di dalam benak 

anak-anak, karena dengan metode mendongeng dinilai lebih menarik dan 

berkesan bagi anak. Sehingga anak lebih merasa senang dalam menerima pesan 

moral tersebut dibandingkan dengan pemberian nasehat yang dinilai 

menjenuhkan bagi anak.
1
 

Penjelasan di atas membuktikan bahwa dengan mendengarkan dongeng, 

dapat meningkatkan kreativitas anak juga daya imajinatifnya. Hal ini terjadi 

karena dengan mendengarkan dongeng anak diajak untuk turut membayangkan 

                                                           
1
 Nur Rahmatul Azkiya, dkk, “Pengaruh Mendengarkan Dongeng Terhadap Kemampuan 

Bahasa Pada Anak Prasekolah”. Malang, Vol.04, No.02, Agustus 2016, hal. 127. 
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tokoh-tokoh dalam dongeng. Selain itu, jika dongeng disajikan dengan 

menggunakan alat peraga yang alami atau langsung, anak lebih mengetahui 

benda-benda yang berada dilingkungannya, yang harus dijaga. Dengan adanya 

penambahan perbendaharaan kata maka hal ini akan menunjang kemampuan 

berbicara yang dapat digunakan anak untuk berkomunikasi dengan orang lain 

serta mengekspresikan perasaannya, maka sangatlah penting untuk 

memberikan pengajaran pada anak terkait penyampaian informasi dengan 

struktur bahasa yang baik. Metode mendengarkan dongeng dinilai sangat 

efektif untuk dijadikan sebuah metode pembelajaran pengembangan 

kemampuan berbicara anak. Mendengarkan dongeng mencakup penambahan 

kosa kata baru dalam unsur cerita juga pesan moral, sehingga dengan metode 

ini anak dengan mudah menerima penambahan kosa kata baru dan juga pesan 

moral yang terkandung dalam sebuah cerita.  

Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu oleh Nurliatin 

Mancoro dalam jurnal kreatif tadulako dimana penelitian ini berpusat pada 

Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui Dongeng Dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia, Dijelaskan bahwa dongeng diceritakan terutama untuk 

hiburan walaupun banyak juga melukiskan kebenaran, berisikan pelajaran 

(moral) bahkan sindiran. Jadi dongeng adalah cerita prosa rakyat yang 

dianggap benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu maupun tempat, yang 

mempunyai kegunaan sebagai alat hiburan atau pelipur lara dan sebagai alat 

pelajaran moral. Sehingga penelitian megungkapkan bahwa dongeng cukup 

digunakan untuk melatih kemampuan berbicara anak melalui pesan moral yang 
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didapatkan yang di dalamnya mengandung keinginan dan nasehat-nasehat yang 

tersurat maupun tersirat.
2
 

Penelitian setelah menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan ini 

dilakukan pada tanggal 17 November 2021 diperoleh hasil penelitian dengan 

nilai terendah 6 dan nilai tertinggi 11 dengan nilai rata-rata 8,5. Metode 

mendongeng plus boneka tangan ini yang dilakukan pada anak kelas B3 di TK 

Mawar Somba Opu dapat dilihat bahwa mengalami peningkatan yang 

signifikan pada saat setelah menerapkan metode mendongeng plus boneka 

tangan. Hal ini dikarenakan bahwa metode mendongeng plus boneka tangan ini 

menurut Tita Ariska dijelaskan tentang bercerita memiliki beberapa tujuan 

yaitu mengembangkan kemampuan berbahasa anak, mengembangkan 

kemampuan berpikir anak, menanamkan pesan-pesan moral yang terkandung 

dalam cerita dan mengembangkan kepekaan sosial emosi anak. melatih daya 

ingat atau memori anak dan mengembangkan potensi kreatif anak.
3
 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa mendengarkan 

dongeng dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak dengan aspek 

peningkatan bahasa yaitu berbicara dengan bertambahnya perbendaharaan kata 

yang dimiliki anak. 

Peneliti awalnya memperkenalkan karakter atau tokoh yang ada di dalam 

dongeng tersebut dengan memperlihatkan boneka tangan yaitu monyet dan 

sapi, kemudian mulai menceritakan dongeng kepada anak. setelah selesai 

mendongeng peneliti kemudian memanggil satu persatu anak untuk ditanyai 

                                                           
2
 Nurliatin Mancoro, “Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui Dongeng Dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas I SD Negeri 2 Tatura” Jurnal Kreatif Tadulako 

Online Vol.4, No.4, Hal. 308. 

3
 Tita Ariska, Skripsi: “Pengaruh Metode Bercerita Terhadap Kemampuan Berbahasa 

Anak di PAUD Sahabat Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma” 

(Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), Hal. 6. 
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pendapatnya tentang tokoh yang ada dalam dongeng, kemudian tokoh di dalam 

dongeng yang mereka sukai dan alasan mereka menyukai tokoh tersebut. Dari 

hasil setelah menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan ini dapat 

kita lihat bagaimana peningkatan kemampuan berbicara anak karena dari nilai 

hasil anak sudah lebih baik dalam pengucapan huruf dan mengungkapkan 

pendapat mereka tentang apa yang mereka sukai. 

Metode mendongeng plus boneka tangan mempengaruhi kemampuan 

berbicara anak karena terjadinya peningkatan kemampuan berbicara anak 

setelah menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan dibuktikan dari 

nilai yang mengalami peningkatan. 

Hasil penelitian menggunakan program SPSS 25 pada metode 

mendongeng plus boneka tangan diperoleh nilai signifikan (p) sebesar 0,000 

dengan taraf signifikan 0,00 sehingga p ≤ 0,00 yang berarti hipotesis ditolak. 

Hal tersebut merujuk pada rumus hipotesis yang menyatakan bahwa jika nilai p 

≥ 0,05 maka Ho diterima atau tidak terdapat pengaruh yang ditimbulkan setelah 

menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan, dan jika nilai p ≤ 0,05 

maka Ho ditolak atau terdapat pengaruh yang ditimbulkan setelah menerapkan 

metode mendongeng plus boneka tangan. 

Data tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan berupa peningkatan 

nilai rata-rata kemampuan berbicara anak sebelum menerapkan metode 

mendongeng menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang diperoleh setelah 

menerapkan metode mendongeng. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan nilai signifikan antara setelah penerapan metode 

mendongeng plus boneka tangan terhadap kemampuan berbicara anak kelas B3 

di TK Mawar Somba Opu yang mana nilai signifikan dari data tersebut 
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menunjukkan bahwa nilai (p) lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 

0,00 atau p ≤ 0,05. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, metode mendongeng plus 

boneka tangan memberikan pengaruh yang positif bagi kemampuan berbicara 

anak, dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang diperoleh dari data-data 

penelitian secara keseluruhan, dimana terdapat peningkatan kemampuan 

berbicara anak setelah menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan 

dengan perolehan angka rata-rata sebelum menerapkan metode mendongeng 

plus boneka tangan sebesar 5 sedangkan setelah menerapkan metode 

mendongeng plus boneka tangan sebesar 8,5. Data tersebut mengalami 

peningkatan dari nilai rata-rata kemampuan berbicara anak sebelum 

menerapkan metode mendongeng plus boneka tangan dan menunjukkan 

adanya pengaruh yang diperoleh setelah menerapkan metode tersebut. 

Hal tersebut di atas sejalan dengan hasil penelitian Yeni Kusuma Wardani 

dan Dr. Hj. Rachma Hasibuan, M.Kes tentang bercerita dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara anak yang dapat dilihat dari uraian sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian aktivitas guru menunjukkan bahwa pada penelitian siklus 

I pertemuan 1 memperoleh persentase 74,29% meningkat menjadi 94,29% 

pada siklus II pertemuan 2, ini berarti ada peningkatan aktivitas dalam 

pembelajaran. 

2. Hasil penelitian aktivitas anak yang diperoleh dalam pembelajaran 

menunjukkan peningkatan dari siklus I pertemuan 1 memperoleh 

presentase 71,43% meningkat menjadi 94,29% pada siklus II pertemuan 2, 

ini berarti anak lebih fokus dan antusias dalam mengikuti kegiatan sampai 

akhir pembelajaran. 



54 
 

 
 

3. Hasil penelitian kemampuan berbicara anak menunjukkan bahwa pada 

siklus I pertemuan 1 memperoleh presentase 46,67% meningkat menjadi 

88,89% pada siklus II pertemuan 2, yang berarti sudah ada peningkatan 

kemampuan berbicara.
4
 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ika Yunita yang menyatakan 

bahwa metode bercerita dengan media boneka tangan dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara pada anak di Kelompok A1 TK Kartika III-38 

Kentungan, Depok, Sleman. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan kelas dengan model penelitian dari Kemmis dan Taggart yang 

dimodifikasi oleh wijaya kusuma dan Dedi Dwitagama. Subjek penelitian ini 

adalah 17 anak kelompok A1 TK Kartika III-38 Kentungan, Terdiri dari 6 

anak perempuan dan 11 anak laki-laki. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah catatan lapangan (observasi) dan dokumentasi, dengan 

teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif dan 

kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif.
5
 

Hipotesis penelitian ini yaitu penggunaan metode bercerita dengan media 

boneka tangan dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan bicara 

pada anak kelompok A1 TK Kartika III-38, dapat dibuktikan dari hasil 

penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan keterampilan berbicara dari 

pratindakan keterampilan berbicara anak sebesar 48%, meningkat pada siklus 

I menjadi 72,4%, dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 83,8%.
6
 

                                                           
4
 Yeni Kusuma Wardani, dkk, “Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui Metode 

Bercerita Menggunakan Media Gambar Seri Pada Anak Usia 4-5 Tahun di TK Mardi Rahayu 

Jombang”. Jurnal PAUD Teratai, Vol. 06, No. 03, 2017, hal.4. 

5
 Ika Yunita, Skripsi: “Meningkatkan Keterampilan Berbicara Menggunakan Metode 

Bercerita Dengan Media Boneka Tangan Pada Anak Kelompok A di TK Kartika III-38 

Kentungan,Depok,Sleman” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hal. 43-44. 

6
 Ibid. Hal.71. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Metode 

Mendongeng Plus Boneka Tangan Terhadap Kemampuan Berbicara Anak 

Kelas B3 di TK Mawar Somba Opu” maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Kemampuan berbicara anak sebelum menerapkan metode mendongeng 

plus boneka tangan diperoleh nilai terendah sebesar 3 dan nilai tertinggi 

sebesar 7 dengan nilai rata-ratanya yaitu 5. 

2. Kemampuan berbicara anak setelah menerapkan metode mendongeng plus 

boneka tangan di TK Mawar Somba Opu mengalami peningkatan dengan 

nilai terendah sebesar 6 dan nilai tertinggi sebesar 11 dengan nilai rata-

ratanya yaitu 8,5. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan metode mendongeng plus boneka 

tangan terhadap kemampuan berbicara anak kelas B3 di TK Mawar Somba 

Opu. 

B. Implikasi Penelitian 

Dari hasil penelitian skripsi peneliti yang berjudul “Pengaruh Metode 

Mendongeng Plus Boneka Tangan Terhadap Kemampuan Berbicara Anak 

Kelas B3 di TK Mawar Somba Opu”. Maka peneliti mengajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada pendidik di TK Mawar Somba Opu agar dapat lebih 

memperhatikan kemampuan berbicara anak dan mempertimbangkan agar 

menggunakan metode mendongeng plus boneka tangan dalam penelitian 

ini agar kemampuan berbicara anak dapat meningkat dengan baik. 
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2. Kepada pendidik agar dapat menerapkan metode mendongeng plus boneka 

tangan di lingkungan sangat efektif sebagai sumber dan media untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara. 

3. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti 

selanjutnya. 
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