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PEDOMAN TRANSLITERASIARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

 



 
 

 

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( „ ). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 
 FATḤAH A A ــَـ
 KASRAH I I ــِـ
 ḌAMMAH U U ــُـ

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf  

Nama 
 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 Fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis 

di atas 

 

 

Kasrah dan ya I i dan garis 

di atas 

 Dammah dan 

wau 

U u dan garis 

di atas 

 
4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 



 
 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk di awal kata, ia 

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 

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

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

 



 
 

 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, 

CDK dan DR). 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRAK 

Nama : RAIHANAH ZAIN 

NIM : 50200117062 

Judul : Implementasi Terapi Wicara dalam Meningkatkan Kemampuan 
Komunikasi Verbal pada Anak Speech Delay di Yayasan Al-
Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar 

Pokok masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Terapi Wicara 
dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Verbal pada Anak Speech Delay di 
Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar” dengan sub masalah 
yaitu: Bagaimana bentuk penerapan terapi wicara dalam meningkatkan kemampuan 
komunikasi verbal pada anak speech delay di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak 
Harapan Kota Makassar? dan Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 
penerapan terapi wicara dalam meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada 
anak speech delay di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar?   

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang 
berlokasi di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan bimbingan. Sumber data 
primer penelitian ini yaitu Fitriani sebagai Guru/terapis di Yayasan Al-Kindy Mas 
Akbar Anak Harapan Kota Makassar (informan kunci), informan tambahan yaitu Hj. 
St. Kurniah sebagai Kepala Sekolah, Siska sebagai orang tua anak, dan tiga orang 
anak yaitu Sam, Kiram Jaelani, dan Alesha (objek). Sumber data sekunder yaitu 
buku, skripsi, jurnal, literatur, serta sumber data lain yang bisa dijadikan sebagai 
pelengkap. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk penerapan terapi wicara dalam 
meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada anak speech delay di Yayasan Al-
Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar terdapat dua bentuk yaitu: 
melakukan gerakan untuk memperkuat organ bicara, seperti memijat (massage) di 
beberapa titik di bagian wajah anak dan difokuskan pada bagian rahang anak, bisa 
juga dilakukan dengan menggunakan alat yaitu brushing oral atau yang biasa disebut 
sikat oral dan meniup lilin. Melakukan latihan pengucapan kata secara berulang-ulang 
yang  berfungsi untuk melatih artikulasi serta perluasan penguasaaan berbahasa pada 
anak speech delay. Kegitan ini dilakukan dengan menggunakan alat peraga seperti 
kartu gambar, kartu warna, kartu kata, dan kartu huruf.  Faktor pendukung yaitu: 
penyediaan fasilitas di yayasan lengkap, dukungan orang tua, terapis yang kompeten. 
Faktor penghambat yaitu: keterbatasan anak mengucapkan kata dan kondisi anak 
yang tidak mood. 

Implikasi penelitian ini yaitu: diharapkan kepada Yayasan Al-Kindy Mas 
Akbar Anak Harapan Kota Makassar adanya pembaharuan alat peraga, dan 
guru/terapis lebih mempertegas peraturan pembatasan orang tua dalam lokasi terapi. 
 

 



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang tua mengharapkan anaknya lahir dalam keadaan yang sempurna, 

semua itu tidak lepas dari kehendak Allah swt. Orang tua adalah ayah dan ibu seorang 

anak dalam sebuah keluarga yang siap memikul tanggung jawab dalam membesarkan 

anak. Orang tua bertanggungjawab dalam mempersiapkan anak menuju kedewasaan 

dengan memberikan pengasuhan yang dapat membantu anak menjalani kehidupan 

dengan baik. Mempersiapkan anak menuju kedewasaan bukanlah perkara mudah, 

terlebih ketika orang tua mendapat karunia untuk membesarkan anak yang 

mengalami keterlambatan dalam berbicara. 

Anak sangat bergantung pada orang tua. Sikap baik orang tua dalam mendidik 

dan mengajar anaknya maka akan baik juga akhlak dan tingkah laku dalam 

bertindak.
1
 Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak, orang tua 

sebagai pendidik adalah kodrat yang dimilkinya. Orang tua disebut sebagai pendidik,  

kodrati karena orang tua berperan dalam lingkungan pendidik informal atau keluarga.  

Pada hakekatnya apa yang dilakukan anak itu berasal dari melihat dan meniru 

apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sikap buruk orang tua dalam mengajar dan 

mendidik anaknya, maka akhlak dan sikap anak tersebut akan buruk. Karena orang 

tua itu sebagai cerminan dari tingkah laku anak tersebut.
2
 Oleh karena itu, orang tua 

                                                           
1
Oemar Hamalik, Psikologi Remaja: Dimensi-dimensi Perkembangan, (Bandung: Penerbit 

Mandar Maju, 1995),  h.73. 

2
Abdullah Nashih Ulwan, Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami, (Depok: Darul 

Hikmah, 2009), h.217. 



 
 

 

harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, mengarahkan dan 

membimbingnya agar anak terjaga dari hal-hal yang tidak baik yang tidak diinginkan 

oleh orang tuanya selanjutnya agar menjadi anak yang berakhlakul karimah. 

Bagi orang tua, kelahiran seorang anak merupakan sebuah anugrah yang 

diberikan oleh Tuhan kepadanya. Selain itu, anak merupakan sebuah harapan. 

Layaknya sebuah hadiah yang diberikan, kita sebagai orang tua berkewajiban untuk 

berterima kasih, bersyukur, memelihara, dan menjaga hadiah tersebut dengan baik.
3
 

Tidak semua anak terlahir dengan sempurna. Kehadiran yang tidak sesuai dengan 

“harapan” dan keinginan menjadi suatu problema bagi keluarga tidak semua individu 

terlahir didunia dengan keadaan normal, beberapa di antaranya memiliki keterbatasan 

baik itu fisik maupun mental.
4
 

Tidak semua apa yang diharapkan atau yang diinginkan itu terjadi. Orang tua 

berharap memiliki anak yang sehat, baik fisik maupun mental, akan tetapi pada 

kenyataannya tidak semua pasangan dikaruniai anak sehat dan justru mendapatkan 

anak dengan gangguan perkembangan sejak dini, seperti speech delay. Dalam Firman 

Allah QS al-Anfal/8: 28 

دهكهم ا مو الهكهم ا نََّ اۤ  ل مهوۤاو اع هۤ  اللٰ و   وَا نَ  فِتن ة   و ا ولّ  ع ظِيم   ا جر   عِند   

 

 

 

Terjemahnya: 

                                                           
3
Chairrinniza Graha, Keberhasilan Anak Di Tangan Orang Tua, (Jakarta:PT Elex Media 

Komputindo,2007) , h.62 

4
Singgih Gunarsa, Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga, (Jakarta: Gunung Mulia, 

2004), h. 194 



 
 

 

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan    

dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
5
  

Ayat tersebut menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang 

tua adalah anak-anak mereka, itulah sebabnya setiap orang tua hendaklah benar-benar 

bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah swt. sekaligus menjadi 

batu ujian yang harus dijalankan dan anak harus diberi kasih sayang yang 

sepenuhnya. 

Speech delay atau keterlambatan bicara, yang dalam bahasa neurologi disebut 

developmental dysphasia, kini lebih dikenal sebagai Specific Laungage Impairment 

atau SLI yang mana intervensi bahasa yang diberikan pada anak-anak ini adalah area 

kerja para guru bahasa dan ahli bahasa.
6
 Terjadinya hambatan dalam perkembangan 

berbicara dapat memengaruhi penyesuaian sosoalisasi anak. Terdapat beberapa faktor 

yang memengaruhi keterlambatan bicara (speech delay). Campbell mengungkapkan 

bahwa resiko keterlambatan dalam berbicara bahwasanya rasio terbesar adalah 

berjenis kelamin laki-laki, rendahnya pendidikan ibu, dan juga dampak dari genetik 

keluarga ibu. Kemampuan berbicara merupakan kemampuan yang sangat penting 

bagi manusia. Karena kemampuan berbicara berkaitan dengan kemampuan 

berkomunikasi dan berkomunikasi merupakan sebuah hal yang tidak mungkin tidak 

dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, terutama ketika bersinggungan dengan 

orang lain.  
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Memiliki anak dengan keterlambatan berbicara kadang kala membuat psikis 

dari orang tua terpuruk. Karena merasa anak yang dilahirkannya tidak sama dengan 

anak yang lain, demikian pula pada si anak yang merasa beda dengan temannya. 

Kondisi psikologis sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang. Anak 

speech delay akan merasa malu dan kurang percaya diri dalam bersosialisasi. Oleh 

karena itu, dibutuhkan terapi wicara pada anak speech delay. 

Terapi wicara adalah salah satu bentuk pelayanan terapi yang diberikan 

kepada seseorang yang mengalami gangguan komunikasi verbal.
7
 Modal untuk 

berkomunikasi verbal yang baik adalah orang tersebut memiliki kesehatan dalam 

pusat bahasanya yang meliputi: saraf, organ, artikulasi, pernapasan, psikoligis, 

maupun lingkungannya. 

Pada specch delay untuk terapi wicara lebih kepada membantu kemampuan 

bahasa dan bicaranya. Tujuan dilakukannya terapi wicara di sini tidak hanya untuk 

melatih kemampuan berbicara, namun juga untuk memberikan pemahaman akan 

pentingnya berhubungan sosial dengan orang lain. 

Anak dengan keterlambatan bicara (speech delay) memiliki hak dan 

kewajiban yang sama dengan anak pada umumnya. Mereka akan berinteraksi dengan 

orang sekitarnya. Dan interaksi yang dilakukan yaitu dengan berkomunikasi. Oleh 

sebab itu, orang tua harus memberikan pendidikan khusus kepada anak yang 

menderita speech delay. Selain itu, pada anak yang menderita speech delay 

diperlukan pendekatan secara psikologisnya yaitu dengan meningkatkan rasa percaya 

dirinya. 
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Anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (anak berkebutuhan khusus) 

disediakan fasilitas pendidikan khusus. Di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak 

Harapan Kota Makassar yang berlokasi Jalan A. P. Pettarani Blok F/10 No.1 

Makassar merupakan salah satu pusat pelayanan anak berkebutuhan khusus dalam 

bentuk bimbingan fisik, mental, terapi, dan fisoterapi, untuk mengobati anak-anak 

yang menderita berkebutuhan khusus, yaitu gangguan bicara. Selain itu, Yayasan Al-

Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar ini juga melatih anak-anak dalam 

melakukan interaksi sosial atau bersosialisasi. 

Bimbingan atau terapi yang di terapkan salah satunya berupa terapi wicara 

pada anak speech delay yang bertujuan untuk melatih anak untuk bisa berbicara dua 

arah (berkomunikasi). Menambah perbendaharan kosa kata dan juga melatih anak 

untuk bersosialisasi dan juga mandiri. Sehingga mereka mampu mengoptimalkan 

petensi diri dan mampu bersosialisasi dengan lingkungannya. Orang yang 

memberikan bimbingan di Yayasan AL-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar dinamakan sebagai guru/terapis. 

Guru/terapis adalah orang yang bertugas membimbing sekaligus mengobati 

anak berkebutuhan khusus. Guru/terapis bertugas untuk membimbing, mengarahkan 

atau melakukan latihan-latihan dasar seperti menstimulasi motorik pada anak,    

merangsang kemampuan, potensi serta minat dan bakat yang ada dalam diri anak. 

Terkait dengan pengertian terapi dan guru/terapis di atas maka dalam penelitian ini 

yang dimaksud guru/terapis adalah orang yang memberikan dan mengobati anak yang 

menderita berkebutuhan khusus. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  

dengan judul  “Implementasi Terapi Wicara dalam Meningkatkan Kemampuan 



 
 

 

Komunikasi Verbal pada Anak Specch Delay di Yayasan AL-Kindy Mas Akbar Anak 

Harapan Kota Makassar “. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Peneltian 

Fokus penelitian ini merupakan batas peneliti agar jelas ruang lingkup yang 

akan diteliti. Penelitian ini berjudul “Implementasi Terapi Wicara dalam 

Meningkatkan Komunikasi Verbal pada Anak Speech Delay di Yayasan Al-Kindy 

Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar” maka penelitian ini akan difokuskan pada 

efektifitas penggunaan terapi wicara pada anak speech delay di Yayasan Al-Kindy 

Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar. 

2. Deskripsi Fokus  

Deskripsi fokus adalah deskripsi mengenai penelitian yang bertujuan 

memberikan gambaran secara umum terhadap apa yang akan diteliti pada penelitian 

tersebut, adapun deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu: 

a. Bentuk penerapan terapi wicara dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 

verbal pada anak speech delay: 

1) Melakukan gerakan untuk memperkuat organ bicara 

2) Melakukan latihan pengucapan kata-kata secara berulang-ulang 

3) Melakukan terapi dengan bermain 

b. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan terapi wicara dalam 

meningkatkan kemampuan kominikasi verbal pada anak speech delay di Yayasan 

Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar  

Faktor Pendukung : 



 
 

 

1) Fasilitas yang tersedia di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan 

Kota Makassar lengkap sehingga mendukung proses terapi wicara. 

2) Dukungan orang tua dalam memberikan motivasi, meluangkan waktu 

untuk menemani anak terapi. 

3) Terapis yang sabar, berpengalaman, berpengetahuan yang luas dalam 

melakukan terapi dan menangani anak. 

Faktor Penghambat : 

1) Keterbatasan anak dalam mengucapkan kata-kata 

2) Kondisi anak yang terkadang tidak mood 

C. Rumusan Masalah 

Maka pokok permasalahannya yaitu ”Implementasi terapi wicara dalam 

menigkatkan komunikasi verbal pada anak speech delay di Yayasan Al-Kindy Mas 

Akbar Anak Harapan Kota Makassar.”  

Dari pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan sub-sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk penerapan terapi wicara dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi verbal pada anak speech delay di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar?  

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terapi wicara dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada anak speech delay di 

Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar? 

 

 

 



 
 

 

D. Kajian Pustaka 

1. Kaitannya dengan buku-buku: 

Setelah mencermati dan menelaah beberapa buku yang berkaitan dengan “ 

Terapi Wicara dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Verbal pada Anak 

Speech Delay di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar”, 

Maka peneliti menggambarkan tinjauan pada beberapa buku yang telah dikemukakan 

oleh para ahli, di antaranya: 

a. Buku Julia Maria Van Tiel dalam buku Anakku Gifted Terlambat Bicara buku ini 

menjelaskan tentang penanganan terhadap anak yang menderita speech delay. 

Dalam buku ini juga menjelaskan semua aspek mengenai speech delay secara 

umum baik dari segi perkembangan bahasa dan gangguan perkembangan bahasa 

anak.
8
 

b. Buku Imam Setiawan dalam buku A to Z Anak Bekebutuhan Khusus buku ini 

menjelaskan tentang terapi wicara bagi anak yang menderita terlambat bicara. 

Buku ini juga membahas tentang konsep bahasa dan bicara anak serta bagaimana 

orang tua dan lingkungannya memperlakukan anak yang berkebutuhan khusus.
9
 

c. Buku Drs. Sardjono dalam buku Terapi Wicara menjelaskan tentang pengertian 

terapi wicara, sarana dan prasarana terapi wicara, klasifikasi anak yang diberi 

terapi wicara. Juga membahas tentang mekanisme bicara konsonan, vocal, dan 

alofon. Pembentukan suara dan bunyi dan anatomi organ bicara anak.
10

 

2. Kaitannya dengan Penelitian Terdahulu 
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a. Skripsi denagn judul “Penanganan Anak Speech Delay Menggunakan Metode 

Bercerita (Suatu penelitian di KB Al-Azkia Purwokerto Utara)” yang ditulis oleh 

Ilham Nur Ramli, dalam karya ilmiah. Didalamnya mengulas tentang 

pengembangan kemampuan berbahasa anak dengan menggunakan metode 

bercerita dalam menangani anak speech delay.
11

 

b. Skripsi dengan judul “Keterlambatan Bicara (Speech Delay) pada Anak (Studi 

Kasus Anak Usia 5 Tahun)” yang ditulis oleh Wenty Anggraini, dalam karya 

ilmiah. Didalamnya mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keterlambatan bicara (speech delay) pada anak dan juga perlakuan yang 

diberikan oleh orang tua dan lingkungan dalam rangka menanggapi anak speech 

delay.
12

 

c. Skripsi dengan judul “Studi Kasus Keterlambatan Bicara (Speech Delay) Pada 

Anak Usia 4 Tahun (Suatu penelitian di Tk Matahari Palembang)” yang ditulis 

oleh Ramadhana Febriyanti, dalam karya ilmiah. Didalamnya mengulas tentang 

perkembangan bahasa dan bicara anak serta dampak perkembangan 

keterlambatan bicara.
13

 

Kajian pustaka yang peneliti telaah terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian peneliti terdahulu tulis. Persamaan dengan penelitian terdahulu tulis oleh 
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Ilham Nur Ramli, Wenty Anggraini, dan Ramadhana Febriyenti adalah sama-sama 

membahas mengenai anak kesulitan berbicara (speech delay) dan faktor 

penyebabnya, sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang akan diteliti oleh peneliti lebih fokus pada proses terapi wicara dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi verbal yang diberikan ke anak yang menderita 

speech delay di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar. 

E. Tujuan dan keguanaan penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui langkah-langkah guru/terapis dalam melakukan terapi wicara 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada anak speech delay di 

Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghabat yang dihadapi guru/terapis 

dalam menggunakan terapi wicara dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 

verbal pada anak speech delay di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan 

Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini terbagi dua yaitu: 

a. Kegunaan Teoretis 

1) Bagi perguruan tinggi khususnya jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

UIN Alauddin Makassar menjadi referensi atau tambahan informasi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terhadap para mahasiswa mengenai 

implementasi terapi wicara dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 

verbal pada anak speech delay. 



 
 

 

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi terhadap penelitian yang akan 

datang dalam konteks permasalahan yang relevan.  

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembina sdan orang tua 

dalam menggunakan terapi wicara dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 

verbal pada anak speech delay. 

1) Peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat bagi Yayasan Al-Kindy 

Mas Akbar di Kota Makassar dan para orang tua anak speech delay. 

2) Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang implementasi terapi 

wicara dalam meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada anak speech 

delay serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan 

terapi wicara dalam meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada anak 

speech delay di Kota Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

 

A. Tinjauan Tentang Terapi Wicara 

1. Pengertian Terapi Wicara  

Terapi adalah satu proses atau perlakuan pengobatan yang ditujukan kepada 

penyembuhan satu kondisi patologis. Terapi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah 

usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, 

atau perawatan penyakit.
14

 Melakukan pengobatan atau membantu klien untuk untuk 

membebaskan diri terhadap keadaan yang tidak normal menjadi ke keadaan normal 

kembali sebagai penggantinya.
15

 Terapi tentu saja dilakukan dengan tujuan untuk 

memberikan efek positif dan menghilangkan cara berpikir yang tidak logis, yang 

tidak rasional ke arah yang logis dan rasional.  

Terapi adalah mencoba meringankan dalam masalah kesehatan. Di bidang 

medis, terapi identik dengan kata “pengobatan”. Sedangkan wicara dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian bunyi bahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi, tutur kata, bahasa. Menurut Bonny wicara berarti komunikasi dengan 

mulut sebagai media yang menggunakan kode-kode linguistik atau bahasa.
16

 

Berdasarkan pengertian di atas mengenai terapi dan wicara, penulis 

menyimpulkan bahwa terapi adalah suatu proses pengobatan atau cara meringankan 
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masalah dalam masalah kesehatan, sedangkan wicara adalah rangkaian bunyi bahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi, tutur kata, dan juga bicara. 

Setelah membahas pengertian terapi dan wicara di atas, maka selanjutnya kita 

harus memahami apa itu terapi wicara, menurut pendapat Sardjono terapi wicara 

adalah usaha perbaikan bicara dengan jalan memberikan kebiasaan latihan yang baik. 

Fungsi dari terapi wicara yaitu membantu anak-anak yang mempunyai hambatan 

dalam bicara supaya mampu berbicara dengan baik. Selain itu agar anak mampu 

memiliki dasar ucapan yang benar dan membentuk bunyi bahasa (vokal dan 

konsonan) dengan benar. 

Terapi wicara terdiri dari dua kata terapi dan wicara. Terapi berasal dari 

“Therapy” yang berarti merawat.
17

 Terapi adalah upaya yang ditujukan untuk 

menyembuhkan kondisi psikologis.
18

 Terapi adalah mencoba meringankan dalam 

masalah kesehatan. Di bidang medis, terapi identik dengan kata “pengobatan”. 

Sedangkan wicara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian bunyi 

bahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi, tutur kata, bicara.
19

 Dengan 

demikian istilah terapi wicara memiliki pengertian yaitu cara atau teknik pengobatan 

terhadap suatu kondisi patologis di dalam memformulasikan ide, pikiran dan perasaan 

ke bentuk ekspresi verbal atau media komunikasi secara oral. 

Terapi wicara merupakan terapi yang dilakukan bagi anak yang mengalami 

keterlambatan bicara dan kesulitan bahasa.
20

 Secara etimologis merupakan gabungan 
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dari kata terapi yang berarti cara mengobati suatu penyakit atau kondisi patologis, dan 

kata wicara yang berarti media komunikasi secara oral yang menggunakan simbol-

simbol linguistik, dimana dengan media ini seseorang dapat mengekspresikan ide, 

pikiran, dan perasaan. Terapi wicara adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang 

gangguan bahasa, wicara dan suara yang bertujuan untuk digunakan sebagai landasan 

membuat diagnosis dan penanganan. Dalam perkembangannya terapi wicara 

memiliki cakupan pengertian yang lebih luas dengan mempelajari hal-hal yang terkait 

dengan proses berbicara, termasuk di dalamnya adalah proses menelan, gangguan 

irama / kelancaran dan gangguan neuromotor organ artikulasi (articulation) lainnya. 

Berdasarkan pengertian di atas mengenai terapi wicara, penulis 

menyimpulkan bahwa terapi wicara adalah suatu metode atau teknik pengobatan 

terhadap klien yang mengalami keterlambatan bicara dan kesulitan bahasa. Dalam 

terapi wicara lebih menekankan pada bahasa dan bicara. 

Bicara dan bahasa beresiko mengalami kesulitan belajar, kesulitan membaca 

dan menulis dan akan menyebabkan pencapaian akademik yang kurang secara 

menyeluruh, hal ini dapat berlanjut sampai usia dewasa. Selanjutnya orang dewasa 

dengan pencapaian akademik yang rendah akibat keterlambatan bicara dan bahasa, 

akan mengalami masalah perilaku dan penyesuaian psiko-sosial.
21

 Penanganan 

keterlambatan bicara memerlukan waktu yang agak lama serta kerja sama yang baik 

dari orangtua. Beberapa anak tidak memperoleh penanganan dengan baik sampai 

masalah perkembangan itu menjadi sesuatu yang tidak dapat ditangani atau 

berdampak secara signifikan terhadap hal-hal lain.
22

 Oleh karena itu, penanganan 
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keterlambatan bicara harus dilakukan sedari dini. Agar masalah atau potensi sembuh 

lebih besar. 

2. Metode Pelaksanaan Terapi Wicara 

Untuk menanggulangi gangguan berbahasa pada anak adalah dengan 

melalukan terapi yang dalam hal ini disebut terapi wicara.
23

 Terapi wicara adalah 

proses terapis mebantu anak melatih otot- otot di area mulut untuk membantu anak 

dengan gangguan berbicara dan berbahsa. Terapi wicara merupakan terapi yang 

digunakan untuk mengatasi masalah bicara.
24

 Berikut ini adalah beberapa kegiatan 

yang dilakukan terapis pada saat terapi wicara. 

a. Melakukan gerakan untuk memperkuat organ bicara. Kegiatan ini dilakukan 

dengan cara melakukan senam wajah, menggerakkan otot-otot mulut, rahang agar 

lentur dan fleksibel sehingga akan dengan mudah menghasilkan ujaran. 

b. Melakukan latihan pengucapan kata-kata secara berulang-ulang. 

c. Melakukan terapi dengan bermain. Dalam sesi ini terapi bisa dilakukan sembari 

bermain, bercerita, menyusun balok yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah 

untuk merangsang proses komunikasi. 

Menurut Sardjono terdapat beberapa metode terapi wicara (speech therapy) 

yaitu sebagai berikut: 

a. Metode Babbling  

Anak diminta mengucapkan bunyi-bunyi secara random (ngoceh). Produksi 

bunyi-bunyi belum bertujuan hanya melatih keaktifan anak menyesuaikan diri 

dengan suasana baru dan untuk menyeleksi bunyi yang dihasilkan. 
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b. Metode Imitasi  

Klien menirukan bunyi suku-suku kata yang diucapkan speech therapist. 

Terapis secara terarah mencari dan meyakinkan huruf-huruf yang diucapkan klien 

yang kurang sempurna atau salah. 

c. Metode Analogi 

Klien mengerjakan, mengucapkan bunyi-bunyi, kata-kata dengan 

didahului oleh bunyi-bunyi yang mudah yang mempunyai dasar bunyi yang sama. 

Misalnya untuk mengucapkan huruf “d”didahului dengan latihan “b” lebih 

dahulu. 

d. Metode Manipulasi 

Memanipulir alat-alat bicara dengan alat (spatel) atau dengan alat lainnya, 

bisa juga dengan jari untuk “g” dan”k”. 

e. Metode Diagram 

Metode ini dipakai untuk klien yang cukup umur yaitu dengan jalan 

menggambar posisi alat-alat bicara. Misalnya posisi bibir, lidah, gigi, aliran udara 

dan sebagainya. 

f. Metode Visual 

Klien melihat orang lain mengucapkan huruf-huruf (lip reading) melihat 

dicermin kemudian menirukannya. 

g. Metode Auditif, Tactil dan Motor Kinesthetic 

1) Metode auditif, mendengarkan orang lain berbicara dan klien harus mengerti 

atau harus menirukannya. 

2) Metode tactil, klien untuk mengerti proses fisiologis dalam mengucapkan 

suatu bunyi harus meraba, merasakan getaran dari setiap huruf. 



 
 

 

3) Metode motor kinesthetic, klien harus merasakan posisi dan getaran huruf-

huruf yang diucapkan.
25

 

Berdasarkan pengertian di atas mengenai metode pelaksanaan terapi wicara, 

penulis menyimpulkan bahwa banyak metode yang dilakukan pada anak speech delay 

atau anak terlambat bicara, tidak hanyak latihan pengucapan kata-kata secara 

berulang-ulang yang di pandu oleh guru atau terapis melainkan juga ada metode 

visual. Yang dimana anak melihat orang lain/guru/terapis mengucapkan huruf-huruf 

melihat di cermin kemudian menirukannya. Metode visual ini dapat dilakukan 

mandiri di rumah secara berulang-ulang. Agar pengucapan kata dapat di ucapkan 

dengan jelas. 

3. Tujuan dan Fungsi Terapi Wicara 

Tujuan penanganan ini adalah untuk meningkatkan perkembangan bahasa dan 

bicara. Terutama produksi bahasa dengan cara bagaimana anak dapat mengeluarkan 

berbagai ide yang ada di kepalanya dalam bentuk kata-kata, serta perluasan 

penguasaaan berbahasa. Adapun fungsi dari terapi wicara yaitu membantu anak-anak 

yang memunyai hambatan dalam bicara agar anak mampu berbicara dengan baik. 

Selain itu agar anak mampu memiliki dasar ucapan yang benar dan membentuk bunyi 

bahasa (vokal dan konsonan) dengan benar.
26

 Terapi wicara ini biasanya diterapkan 

pada anak yang mengalami kesulitan seperti yang di atas. 

Berdasarkan pengertian di atas mengenai tujuan dan fungsi terapi wicara, 

penulis menyimpulkan bahwa tujuan dan fungsi dasar dari terapi wicara adalah 
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membantu anak yang mengalami kesulitan dalam berbicara agar anak dapat 

berkomunikasi dengan baik dan benar. Selain dari berkomunikasi dengan baik anak 

juga dapat bersosialisasi, karena pokok dari bersosialisasi adalah dengan komunikasi 

antar sesama. Terjadinya hambatan dalam perkembangan berbicara dapat 

memengaruhi penyesuaian bersosialisasi pada anak. 

4. Jenis Kelainan/Gangguan yang Memerlukan Terapi Wicara 

Keterlambatan bicara dan bahasa bisa dimulai dari bentuk yang paling 

sederhana, seperti suara tidak normal (sengau atau serak) sampai dengan 

ketidakmampuan untuk mengerti atau menggunakan bahasa, atau ketidakmampuan 

mekanisme oral-motor dalam fungsinya untuk berbicara dan makan.
27

 Beberapa 

gangguan yang memerlukan terapi wicara, sebagai berikut: 

a. Gangguan artikulasi  

Merupakan gangguan akibat ketidaktepatan produksi bunyi ujaran, baik vokal 

maupun konsonan dengan dampak adanya ketidakjelasan dalam mengajarkan 

bunyi konsonan pada kata atau kalimat secara spontan.  

b. Gangguan berbahasa  

Merupakan ketidakmampuan anak dalam menggunakan simbol-simbol 

linguistik untuk berkomunikasi, baik secara reseptif (pemahaman) maupun secara 

ekspresif (pengujaran) dalam suatu siklus komunikasi. 

c. Gangguan bersuara 

Merupakan gangguan berkomunikasi akibat ketidakmampuan memproduksi 

suara (fonasi) secara akurat oleh pita suara. 
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d. Gangguan irama kelancaran 

Merupakan gangguan komunikasi akibat adanya perpanjangan atau 

pengulangan dalam memproduksi bunyi bicara, atau terjadinya „blocking‟ dalam 

kelancaran berbicara. 

e. Gangguan menelan 

Merupakan ketidakmampuan anak dalam melakukan gerakan menelan dan 

ketidakmampuan dalam mengunyah serta menelan.28 

Berdasarkan pengertian di atas mengenai gangguan yang memerlukan terapi 

wicara, penulis menyimpulkan bahwa gangguan yang memerlukan terapi wicara 

adalah gangguan artikulasi, gangguan berbahasa, gangguan bersuara, gangguan irama 

kelancaran, dan gangguan menelan. Gangguan-gangguan di atas sangat 

membutuhkan pengobatan melalui terapi wicara. Dengan terapi wicara gangguan-

gangguan di atas dapat ditolong dengan menggunkan terapi wicara, dengan terapi 

wicara anak dengan gangguan bicara dan bahasa dapat dibantu dengan latihan 

bahasa-wicara, berupa latihan untuk meningkatkan kosa kata anak. 

B. Komunikasi Verbal pada Anak Speech Delay 

1. Pengertian Anak Speech Delay 

Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara 

etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum 

dewasa.
29

 Pengertian dari aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan 

Allah swt. yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan 

negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai 
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status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. 

Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak 

itu sendiri.
30

 Para tokoh aliran “empirisme” atau disebut juga aliran 

environmentalisme berpendapat bahwa anak dilahirkan tidak sebagai makhluk yang 

jahat , anak lahir sebagai “papan kosong” (tabula rasa).
31

 Perkembangan individu itu 

sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan/pendidikan, sedangkan faktor 

dasar/pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak 

yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena 

mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.
32

 

Di dalam ajaran Agama Islam juga dinyatakan bahwa anak-anak dilahirkan 

dalam keadaan suci (fitrah). Fitrah yang dimaknai dengan anak-anak dilahirkan tanpa 

dosa dan memiliki kecenderungan untuk beragama tauhid. Anak-anak tidak dibekali 

dengan kecenderungan mensyarikatkan Allah, tetapi lingkungannya yang mengubah 

fitrah tersebut menyimpang menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani.
33

 Seperti dalam 

Firman Allah dalam QS ar-Rum/30: 30 

نِي  ف ا ي نِ ح  ه ك  للِدِّ ا ۗ  ف ا قِم  و ج  ه  ذٰلِك  ۗ  لّ  ت  ب دِي ل  لِِ ل قِ اللٰ وِ  ۗ  فِط ر ت  اللٰ وِ الَتِِ  ف ط ر  النَاس  ع ل ي  
ي نه ال ق يِّمه  ث  ر  النَاسِ لّ  ي  ع ل مهو ن   ۗ  الدِّ ۗ  و لٰكِنَ ا ك   

Terjemahnya:  

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai)  

fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada 
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peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui,
34

 

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai 

berikut : 

a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
35

 

b. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 

puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
36

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa batas usia dianggap sebagai anak ialah 

seseorang yang usianya dibawah 18 tahun dan belum kawin. Anak adalah karunia dan 

amanah terbesar dari Tuhan. Maka dari itu setiap anak memiliki hak dan 

kewajibannya. Anak adalah generasi masa depan. Di pundak anaklah rancang bangun 

masa depan bangsa dan negara dibebankan. Sementara orangtua adalah generasi masa 

kini yang berperan besar dalam menyiapkan generasi masa depan seorang anak. 

Bahasa adalah bentuk aturan atau sistem lambang yang digunakan anak dalam 

berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang dilakukan untuk bertukar 

gagasan, pikiran dan emosi. Bahasa bisa diekspresikan melalui bicara mengacu pada 

simbol verbal. Selain dengan menggunakan simbol verbal, bahasa dapat juga 

diekspresikan melalui tulisan, tanda gestural dan musik.  
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Sesuai dengan pernyataan Sonawat dan Jasmine Maria Francis fungsi  bahasa  

ada lima yaitu: 1) bahasa adalah alat untuk mengungkapkan keinginan; 2) bahasa 

merupakan alat mengungkapkan emosi; 3) bahasa adalah alat untuk mendapatkan 

informasi; 4) bahasa adalah alat untuk interaksi sosial; dan 5) bahasa adalah alat 

identifikasi pribadi. Dapat dipahami  fungsi bahasa adalah suatu wujud perasaan 

dalam diri setiap manusia yang diekspresikan melalui pengungkapan keinginan, dan 

emosi, yang pada hakikatnya bahasa merupakan alat untuk dapat berkomunikasi serta 

bersosialisasi dengan lingkungan.
37

 

Anak yang mengalami speech delay biasanya akan menunjukkan gejala 

kegagapan atau kesulitan mengucapkan kata-kata dengan tepat. Selain itu, anak yang 

mengalami gangguan ini juga mengalami kesulitan untuk mengekspresikan diri atau 

memahami maksud orang lain. Oleh sebab itu, anak dengan speech delay biasanya 

akan mengalami tantrum dikarenakan orang sekitarnya tidak paham akan maksud dan 

keinginannya. Kemampuan bahasa dan bicara anak umumnya akan berkembang pada 

tiga tahun pertama kehidupan.  

Anak dilatih untuk mau dan mampu berkomunikasi aktif (berbicara, 

mengucapkan kalimat, menyanyi, dan bentuk ungkapan lisan lainnya) dan 

komunikasi pasif (anak mampu mengerti orang lain). Melalui kata-kata yang didengar 

dan diajarkan, ia mengerti bahwa segala sesuatu itu ada namanya. 

Maka dari itu, tiga tahun pertama kehidupan bayi disebut sebagai periode 

krusial terutama dalam perkembangan keterampilan berbicara dan bahasa. Anak-anak 

cenderung memiliki keterampilan berbicara dan bahasa yang baik jika sering terpapar 
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suara atau ucapan orang lain. Penting bagi orang tua untuk selalu membuat interaksi 

dengan anaknya sedini mungkin. 

Meski perkembangan bicara tiap anak berbeda-beda, tetapi orang tua perlu 

untuk mengetahui “patokan”, sehingga bisa mengidentifikasi speech delay segera. 

Ayah dan ibu harus tahu sejauh mana kemampuan bicara anak, sesuai usianya. Pada 

usia 3 bulan, umumnya bayi sudah mulai bisa mengeluarkan suara yang tidak 

memiliki arti. Bayi juga biasanya sudah mulai mengerti bahwa ia tengah diajak bicara 

dan menunjukkannya dengan tertawa atau menatap wajah orang yang mengajak 

berbicara. Memasuki usia 6 bulan, anak mulai mengeluarkan suara yang berbeda dan 

terdengar lebih jelas suku katanya. Meski begitu, kalimat yang dikeluarkan masih 

tidak memiliki arti, seperti “da-da” atau “wa-wa”. Menjelang akhir usia 6 bulan 

sampai usia 9 bulan, bayi cenderung sering menunjukkan kondisinya, seperti sedih, 

marah, atau senang, melalui kata-kata. Di usia 9 bulan bayi juga umumnya sudah 

memahami kata dasar seperti “ya” atau “tidak”. Di usia 12 bulan, bayi sudah bisa 

mengucapkan kata “mama” dan “papa” serta mulai bisa menirukan kata yang 

diucapkan orang sekitar. Semakin lama, kemampuan bahasa bayi akan semakin 

berkembang. Sampai di usia 24 bulan, anak biasanya sudah bisa berkomunikasi 

dengan 2 kosa kata. Saat anak memasuki usia 3-5 tahun, kemampuan bahasa dan 

bicaranya akan berkembang pesat. Anak sudah bisa memahami perintah dan 

berkomunikasi dengan orang lain, misalnya dengan menceritakan kisah sederhana.
38

 

Pengasuhan terhadap anak speech delay sedikit berbeda dengan mengasuh 

anak normal pada umumnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan perkembangan yang 
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dimiliki anak speech delay membutuhkan perlakuan khusus sesuai dengan 

kebutuhannya. Heward menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus secara 

signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan dibandingkan dengan anak lain seusianya sehingga memerlukan 

pelayanan pendidikan khusus. 
39

 Pemaparan di atas menunjukan bahwa pelayanan 

pendidikan khusus yang sesuai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan anak 

speech delay sangat diperlukan oleh anak. Pengetahuan orang tua akan perkembangan 

anak speech delay akan sangat membantu orang tua dalam mendidik anak dan 

menerapkan gaya pengasuhan kepada anaknya. 

Karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai keterlambatan bicara 

(speech delay), banyak orang tua yang menyepelekan hal tersebut. Masalah  

keterlambatan  bicara  pada  anak  merupakan  masalah  yang  cukup  serius   yang   

harus   segera   ditangani   karena   merupakan   salah   satu   penyebab   gangguan 

perkembangan yang paling sering ditemukan pada anak.  

Kemampuan bicara dan bahasa melibatkan perkembangan kognitif, 

sensorimotor, psikologis, emosi dan lingkungan sekitar anak. Anak yang mengalami 

gangguan keterlambatan berbicara (speech delay) tergolong dalam gangguan bahasa 

ekspresif atau dapat diistilahkan dengan kesulitan berekpresi, dimana anak usia dini 

dapat memahami apa yang dikatakan orang lain, tetapi sulit baginya untuk 

menempatkan kata secara bersama-sama untuk membalasnya.
40
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Stigma masyarakat yang memandang anak speech delay atau terlambat bicara 

hanya bergantung pada orang lain, tidak pernah berhasil dan kurang memiliki peran 

sosial, cukup memengaruhi penerimaan orang tua akan kehadiran anak yang 

berkebutuhan khusus. Sehingga orang tua cenderung kurang optimal dalam mengasuh 

mereka. Padahal apabila orang tua memiliki pengertian dan pemahaman mengenai 

pola asuh, psikologi, dan hakikat anak berkebutuhan khusus maka orang tua dapat 

memenuhi kebutuhan anak sehingga potensi anak dapat dikembangkan semaksimal 

mungkin. 

Keterlambatan bicara  dapat  diketahui  dari  ketepatan  penggunaan  kata,  

yang  ditandai  dengan  pengucapan yang tidak jelas dan dalam berkomunikasi hanya 

dapat menggunakan bahasa  isyarat,  sehingga  orang  tua  maupun  orang  yang  ada  

di sekitarnya  kurang  dapat  memahami  anak. 

Speech Delay adalah suatu kecenderungan dimana anak sulit dalam 

mengekspresikan keinginan atau perasaan pada orang lain seperti, tidak mampu 

dalam berbicara secara jelas, dan kurangnya penguasaan kosa kata yang membuat 

anak tersebut berbeda dengan anak lainnya.
41

 

Keterlambatan bicara ini dapat digolongkan sebagai hambatan berbicara. 

Hambatan (barrier) adalah suatu kesukarakan atau halangan seseorang untuk 

mencapai suatu tujuan.
42

 Dalam tugas perkembangan anak, hambatan dapat diartikan 

sebagai suatu kesukaran atau halangan anak dalam mencapai tugas-tugas 

perkembangannya. Terkait definisi hambatan perkembangan yang telah dipaparkan, 
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hambatan berbicara dapat diartikan sebagai suatu kesukaran atau halangan anak 

dalam berbicara sesuai usia perkembangan yang dimilikinya. 

Semakin dini mendeteksi keterlambatan bicara, maka semakin baik 

kemungkinan pemulihan hambatan tersebut. Deteksi dini keterlambatan bicara harus 

dilakukan oleh semua individu yang terlibat dalam penanganan anak ini. Kegiatan 

deteksi dini ini melibatkan orang tua, keluarga, dokter kandungan yang merawat sejak 

kehamilan dan dokter anak yang merawat anak tersebut menurut Hurlock, definisi 

keterlambatan bicara pada anak yaitu apabila tingkat perkembangan bicara berada di 

bawah tingkat kualitas perkembangan bicara anak yang umurnya sama yang dapat 

diketahui dari ketepatan penggunaan kata.
43

 

Kemampuan bicara dan komunikasi juga akan dipengaruhi oleh tingkat 

inteligensi, motorik, dan sosial-emosionalnya. Sebaliknya juga, kemampuan bicara 

dan bahasa akan juga memengaruhi perkembangan inteligensinya. Dengan kata lain, 

kemampuan anak dalam berbicara dan berkomunikasi banyak dipengaruhi oleh 

potensi inteligensinya (kognitif). 

Berdasarkan pengertian di atas mengenai anak speech delay, penulis 

menyimpulkan bahwa anak yang mengalami keterlambatan bicara akan mengalami 

ketertinggalan berbagai proses yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan potensi 

inteligensinya dan  juga sosialisasinya. Oleh karena itu, orang tua sangat berperan 

penting dalam proses tumbuh kembang anaknya. Selain itu juga orang tua perlu 

memperhatikan tumbuh kembang anak terutama proses perkembangan bicara. 

2. Pengertian Umum Komunikasi 
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Untuk memahami pengertian komunikasi verbal, terlebih dahulu dijelaskan 

pengertian komunikasi secara umum. Kata komunikasi berasal dari bahsa Latin 

communication yang berarti „pemberitahuan‟ atau „pertukaran pikiran‟.
44

 Jadi, secara 

garis besar, dalam suatu proses komunikasi haruslah terdapat unsur – unsur kesamaan 

makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran. Bahasa juga dapat dianggap sebagai 

kode verbal.
45

 Bahasa dapat didefinisikan sebagai simbol, dengan aturan untuk 

mengkombinasikan antara simbol-simbol tersebut, yang dapat dimengerti dan 

dipahami oleh komunitas atau kelompok. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang 

mengunakan simbol atau kata-kata, baik yang dinyatakan secara oral atau lisan 

maupun tulisan.
46

 

Komunikasi adalah pertukaran pikiran atau gagasan secara verbal.
47

  

Berkomunikasi merupakan keharusan bagi manusia. Manusia membutuhkan dan 

senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan 

sesamanya.
48

 Oleh karena itu, penting bagi kita menjadi terampil dalam 

berkomunikasi. Komunikasi memang sangat dibutuhkan untuk setiap kehidupan. 

Komunikasi merupakan sarana efektif dalam bersosialisasi, untuk itu komunikasi 

sangatlah diperlukan dalam melengkapi kehidupan sehari-hari. Baik itu komunikasi 

verbal atau pun non verbal. 

Proses komunikasi dapat diartikan sebagai „transfer informasi‟ atau pesan dari 

pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima sebagai komunikan. 
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Dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian. 

Makna dari komunikasi adalah pertama, dalam prosesnya melibatkan pertukaran 

simbol atau tanda baik verbal maupun nonverbal, kedua adanya kebersamaan antara 

pengirim dengan penerima pesan. Komunikasi berorientasi pada adanya kesamaan 

dalam memaknai suatu simbol dengan tujuan menciptakan hubungan kebersamaan, 

keakraban, atau keintiman antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan 

komunikasi.
49

 

Adapun beberapa defenisi komunikasi dari para pakar menurut sudut pandang 

dan pendapat mereka. Danil Vardiasnyah mengungkapkan beberapa definisi 

komunikasi secara istilah yang dikemukakan para ahli :
50

 

a. Jenis & Kelly menyebutkan “Komunikasi adalah suatu proses melalui mana 

seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk 

kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya 

(khalayak)”. 

b.  Berelson & Stainer “Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, 

gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol 

seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lainlain”. 

c. Gode “Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang 

semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki 

dua orang atau lebih”. 
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d. Menurut Harold D. Lasswell, sebagaimana dikutip oleh Sendjaja cara yang 

baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan 

berikut: Who Says wahat In which Channel To Whom With What Effect? 

(Siapa mengatakan apa dengan seluran apa kepada siapa dengan efek 

bagaimana?)
51

 

e. Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid menyatakan bahwa komunikasi 

adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan 

pertukaran informasi satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling 

pengertian yang mendalam.
52

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

komunikasi adalah alat yang digunakan untuk berinteraksi antar sesama. Dengan 

adanya komunikasi dapat mempermudah sosialisasi manusia dalam menyampaikan 

pesan atau informasi. Oleh karena itu komunikasi sangat dibutuhkan dalam 

bersosialisasi. Dalam berkomunikasi diperlukan kata-kata, baik dalam bentuk 

percakapan atau tulisan. Bahasa berperan penting dalam berkomunikasi. Komunikasi 

orang tua kepada anak harus sedini mungkin agar pembendaharaan katanya luas dan 

dapat berkomunikasi dengan orang sekitarnya. 

3. Komunikasi Verbal pada Anak Speech Delay 

Kemampuan berbahasa masuk pada aspek perkembangan dasar  bagi anak. 

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan mutlak seseorang untuk berinteraksi dengan 

orang lain agar dapat menunjukkan identitas diri. Dengan cara berkomunikasilah 

orang dapat menyalurkan keinginan dan kebutuhan yang dia inginkan, oleh karena itu 
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sudah seharusnya manusia berkomunikasi dengan manusia lainnya untuk dapat 

mempertahankan hidupnya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

komunikasi, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain 

untuk mempertahankan hidupnya. Hubungan antar manusia tercipta melalui 

komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun nonverbal. 

Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan 

ataupun tulisan, contohnya adalah penggunaan kata-kata. Komunikasi verbal berupa 

kata-kata yang diucapkan langsung (berbicara) bisa dilakukan secara langsung (face 

to face) atau dengan perantara media, contohnya berinteraksi menggunakan sosial 

media atau telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan bisa 

dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, chating di media sosial, dan 

sebagainya.
53

Dalam komunikasi lisan, informasi/pesan disampaikan secara lisa/oral 

atau verbal melalui apa yang diucapkan dari mulut atau dikatakan, dan bagaimana 

mengakatakannya. Arti kata yang diucapkan akan menjadi semakin jelas ketika 

ucapan tersebut diikuti dengan tekanan suara seperti tinggi rendah suara atau lemah 

lembutnya suara, keras tidaknya suara , juga perubahan nada suara.
54

 

Komunikasi verbal dalam pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa dapat 

didefinisikan seperangkat kata yang telah disusun secara berstruktur sehingga 

menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti.55 Dalam menggunakan komunikasi 

verbal pada anak speech delay diperlukannya terapi wicara yang dimana ,anak speech 

delay diberikan beberapa stimulasi dalam mengembangkan sensori-sensori yang 
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dimiliki. Stimulasi yang dapat diberikan bisa berupa pijitan di beberapa titik tertentu, 

misalnya di daerah mulut dan wajah.56 Sensori-sensori yang dikorelasikan dengan 

perkembangan bahasa wicara pada umumnya, misalnya: 

a. Bahasa reseptif (pemahaman) 

Contohnya pemahaman perintah sederhana 1 tahap (pegang!, tunjuk!, ambil!, 

simpan! dan sebaginya) serta bahasa ekspresif (bicara) 

b. Artikulasi (pengucapan yang tepat dan benar), dan hal lainnya, terkait dengan 

perkembangan bahasa bicara.57 

Berdasarakan beberapa pengertian komunikasi verbal di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan 

ataupun tulisan, contohnya adalah penggunaan kata-kata. Pada anak speech delay 

dibutuhkan beberapa stimulasi agar terbentuk komunikasi verbal. Stimulasi yang 

dapat diberikan kepada anak speech delay berupa bahasa reseptif (pemahaman) dan 

artikulasi. 

C. Faktor Penyebab Anak Speech Delay 

Gangguan terlambat berbicara atau dalam bahasa inggris  adalah speech  delay 

adalah kondisi ketika anak mendapatkan suatu kesulitan dalam mengekspresikan  

perasaan atau keinginannya pada orang lain. Hal ini tampak pada  kesulitannya dalam 

berbicara secara jelas, terhambatnya pola komunikasi dengan orang lain, berbeda 

dengan anak seusianya, disebabkan kurangnya penguasaan kosa kata. Maka  

keterlambatan berbicaranya termaksud dalam gangguan perkembangan bicara dan 

bahasa ekspresif atau sama dengan speech delay. 
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Wooles,  Swamn  dan  Hoskison menyatakan  bahwa  ada  bannyak  penyebab 

speech delay, yaitu dapat dilihat dari tiga hal psychological, neurological, dan 

ontological. Penyebab terlambat berbicara pada sisi psikologi diantaranya   

kematangan yang terhambat (maturism delayed), lingkungan (environment),  

deprivasidan mengabaikan (deprevatian and neglect) dan mustism selektif  (selective 

mustism).
58

 

Selain  dari  penyebab secondary speech delay, seperti autisme dan kecacatan 

ternyata faktor genetik juga memengaruhi terlambatnya bicara anak. Suparmiati 

menyatakan bahwa sebagian besar anak yang memiliki keterlambatan bicara biasanya 

memiliki latar belakang sejarah keluarga yang memiliki keterlambatan bicara juga. 

Faktor genetik atau keturunan, bahwa anak-anak yang lahir dari keluarga yang 

memiliki riwayat bahasa dan keterlambatan berbicara akan memiliki risiko lebih 

besar mengalami keterlambatan bicara.
59

 Selain itu kesehatan bayi di dalam 

kandungan juga ternyata memengaruhi permasalahan bicara anak. Bayi yang  

terkandung terlahir dengan berat badan yang kurang cenderung memiliki hambatan 

pada perkembangan bicaranya.
60 Ada beberapa penelitan yang meneliti hubungan 

antara speech delay dengan pola asuh dan status sosial. Hasilnya adalah, pola asuh 

orangtua seperti orang tua yang sibuk atau orang tua yang terlalu disiplin dan status 

sosial anak ternyata tidak berpengaruh terhadap keterlambatan berbicara anak.  
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Keterlambatan bicara anak cenderung muncul karena anak tidak memiliki 

kesempatan banyak untuk mempraktekan bahasa yang dimilikinya. 

Salah satu penyebab yang tidak diragukan lagi, paling umum dan paling  

serius adalah ketidakmampuan mendorong anak  berbicara, bahkan pada saat anak  

mulai berceloteh. Apabila anak tidak didorong  berceloteh, hal  itu  akan menghambat  

penggunaan  kosa kata dan mereka akan terus tertinggal di belakang  teman seusia 

mereka yang mendapat dorongan berbicara lebih banyak. Kekurangan dorongan  

tersebut merupakan penyebab yang serius. Keterlambatan  bicara  terlihat  dari fakta  

bahwa apabila orang tua tidak hanya berbicara kepada anak mereka tetapi juga  

menggunakan variasi kata yang luas, kemampuan bicara anak akan berkembang 

dengan cepat. Awal dari masa kanak-kanak terkenal sebagai masa tukang ngobrol,  

karena sekali anak-anak dapat berbicara dengan mudah, ia tidak putus-putusnya  

bicara. 

Selain dari faktor di atas, faktor penyebab anak terlambat bicara ialah pada era 

sekarang yang dimana media sosial dan alat komunikasi seperti gadget/telepon yang 

dapat mempengaruh anak terlambat bicara. Stimulasi yang buruk juga baik karena 

anak-anak terbiasa diberi media televisi, gadget dan permainan, sehingga tidak ada 

komunikasi dua arah antara subjek penulisan dan lingkungan sekitarnya.
61

 Faktor 

inilah yang membuat komunikasi dan kosa kata anak menjadi terhambat. 

Berdasarkan faktor-faktor penyebab anak speech delay di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa banyak faktor yang dapat menyebabkan anak terlambat bicara 

(speech delay) di antaranya ialah genetik atau keturunan, bahwa anak-anak yang lahir 
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dari keluarga yang memiliki riwayat bahasa dan keterlambatan berbicara, faktor 

lingkungan yang dimana kurangnya komunikasi serta stimulasi yang diberikan ibu ke 

anak , kurangnaya motivasi dan dukungan dari lingkungan terdekat seperti keluarga 

untuk mengajak dan melatih anak berbicara. Selain itu, faktor yang paling sering 

dijumpai di masa seperti ini yaitu pola asuh orang tua yang buruk contohnya 

memberikan anak fasilitas game atau telpon yang dapat mengakibatkan anak 

kecanduan gadget/telpon dan juga game. Faktor-faktor inilah yang merupakan 

dampak dari anak speech delay. 

D. Kondisi Psikologis Anak Speech Delay 

Kondisi yang berbeda dengan manusia normal pada umumnya memberikan 

dampak terhadap psikologis anak speech delay yang dapat memengaruhi dimensi 

kehidupan yang lainnya, mulai dari penerimaan keadaan terhadap diri sendiri, 

lingkungan keluarga, hingga kepada lingkungan sosial. 

Kondisi psikologis paling mendasar yang dialami oleh anak speech delay 

yaitu masalah kepercayaan diri. Kurangnya kepercayaan diri yang mengakibatkan  

anak speech delay hidup dengan dunianya sendiri, dengan sikap-sikap yang negatif 

dan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sehingga anak dengan 

keterlambatan bicara cenderung menarik diri dari kehidupan sosial. Adanya rasa 

minder dengan teman-temannya yang membuat anak speech delay merasa malu dan 

enggan untuk melakukan sosialisasi. 

Anak yang mengalami gangguan keterlambatan berbicara (speech delay) 

tergolong dalam gangguan bahasa ekspresif atau dapat diistilahkan dengan kesulitan 

berekpresi, dimana anak usia dini dapat memahami apa yang dikatakan orang lain, 

tetapi sulit baginya untuk menempatkan kata secara bersama-sama untuk 



 
 

 

membalasnya.
62

 Ketika orang-orang di sekitar anak mengajak bicara atau     

berkomunikasi dengan suara yang jelas dan kalimat yang masih sederhana, maka 

akan memudahkan anak dalam mempelajari kalimat atau kata yang telah didengarkan 

dari orang tersebut. Tidak mengejek anak dengan sebutan anak gagap, karena dapat 

membuat anak merasa tidak semangat untuk belajar berbicara dengan  baik.
63

 

Anak dengan keterlambatan bicara memerlukan reward berupa pujian kata-

kata, atau memberikan suatu hadiah yang dia sukai. Agar kepercayan diri dan juga 

movitasi untuk belajar bicara pada anak speech delay meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kirk dan Miller dalam Moleong 

menjelaskan, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 

sosial yang secara fundamental bergantung pada “pengamatan” manusia dalam 

kawasannya sendiri dan hubungannya dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya 

dan peristilahannya.
64

 

Berdasarkan pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini 

dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait 

berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati 

peristiwa-pristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan Implementasi 

terapi wicara dalam meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada anak speech 

delay di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar. 

2. Lokasi Penelitian  

Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan 

lokasi penelitian yaitu; tempat, pelaku dan kegiatan”. S. Nasution berpendapat bahwa 
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ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi 

penelitian yaitu : tempat, pelaku dan kegiatan.
65

 Oleh karena itu, yang dijadikan 

tempat/lokasi  penelitian adalah Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar. Adapun hal-hal yang mendasari calon peneliti memilih tempat tersebut 

adalah karena lokasi ini dikhususkan untuk anak-anak yang penderita berkebutuhan 

khusus yang dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir 

yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain 

pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang 

di teliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan 

dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan 

multi disipliner.
66

 

Berdasarkan masalah yang diteliti pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian yaitu: 

  Pendekatan Bimbingan adalah suatu pendekatan yang mempelajari pemberian 

bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan 

dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidup.
67

 Dalam hal ini 

pendekatan bimbingan yang dimaksud adalah sebuah sudut pandang yang melihat 

fenomena dengan memberikan pembinaan. Pendekatan ilmu ini digunakan karena 

objek pengaplikasian dari penelitian ini membutuhkan jasa ilmu tersebut untuk 
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mengetahui kesulitan-kesulitan individu sehingga diberikan bantuan dalam bentuk 

bimbingan dan arahan. Pendekatan ini juga mengamati tentang tingkah laku dan 

selanjutnya dirumuskan tentang hukum-hukum kejiwaan manusia. 

C. Sumber Data 

Pada penelitian  kualitatif  sumber datanya adalah semua unsur yang ada pada 

lingkup Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar, dimaksudkan 

agar supaya tidak terbatas pada pendampingannya saja, tetapi meliputi semua 

komponen  pembinaan karakter pada anak itu sendiri. Kesemuanya itu sebagai 

sumber/informan, teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informanlah 

yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi atau data. 

Selanjutnya peneliti menetapkan persyaratan-persyaratan  tertentu  yang  harus 

dimiliki oleh informan,  maksudnya sepanjang unsur-unsur itu berasal dari kelompok 

informan yang menjadi sasaran penelitian maka data dan informasinya selalu terbuka 

untuk didengar oleh peneliti. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasin sebagia berikut:  

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya baik dicatat maupun diamati.
68

 Sumber data primer dalam penelitian 

lapangan merupakan suber data utama yang diperoleh langsung di lokasi penelitian 

melalui wawancara. Agar mendapatkan informasi yang maksimal, peneliti melakukan 

wawancara dengan Fitriani sebagai Guru/terapis di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar (informan kunci), informan tambahan yaitu Hj. St. 
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Kurniah sebagai Kepala Sekolah, Siska sebagai orang tua anak, dan tiga orang anak 

yaitu Sam, Kiram Jaelani, dan Alesha (objek).  

2. Sumber data sekunder 

Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah ketua yayasan 

dan mengambil juga dari beberapa jurnal, internet, literatur, serta artikel yang 

memiliki relevansi terkait dengan objek penelitian. Sumber data sekunder dapat 

dibagi menjadi: pertama, kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel-

artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan 

pembahasan judul penelitian ini. Kedua, kajian kepustakaan dari hasil penelitian 

terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan 

pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan 

dalam bentuk buku atau majalah ilmiah beserta dokumen-dokumen maupun data-data 

yang terkait dengan penelitian tersebut. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Menurut J. Supranto data yang baik dalam suatu penelitian adalah data yang 

dapat dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu, mencakup ruang yang luas 

serta dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan.
69

 Oleh 

karena itu, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara umum terdiri dari data 

yang bersumber dari penelitian  lapangan. 

Di dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

melalui observasi, wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian 

dan dokumentasi, sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala/fenomena/objek yang akan diteliti.
70

. Observasi yang akan dilakukan peneliti 

yaitu, pengamatan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan fenomena dan 

gejala yang ada di lapangan, dengan cara mengajukan pertanyaan penelitian, 

mendengarkan, mengamati serta membuat catatan yang dapat digunakan untuk 

penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data melalui cara tatap muka yang dilakukan 

pewawancara dan informan, yang dimana pewawancara memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada informan, jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh informan 

dicatat atau direkam oleh pewawancara menggunkan alat perekam. Wawancara ini 

mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis beras pokok-pokok yang 

ditanyakan pada informan dalam proses wawancara. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, di mana menunjukkan 

suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu 

didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan 

dengan penelitian. Adapun secara dokumentasi yaitu foto-foto serta pihak yang 

memberi informasi dan lokasi dari mana peneliti mendapatkan informasi
71
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Selanjutnya peneliti akan menyimpulkan data dengan teknik dokumentasi melalui 

cara pengambilan gambar atau foto lalu menguraikannya ke arah penelitian. 

E. Instrumen Penelitian  

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktifitas yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri, yaitu peneliti yang 

berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga 

pelaporan hasil penelitian.
72

 Peneliti sebagai instrumen harus memunyai kemampuan 

dalam menganalisis data. 

Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan 

dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh 

karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai 

alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. 

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 

digunakan. Instrumen penunjang yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

pedoman wawancara, kamera, alat perekam, buku catatan dan pulpen.
73

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mencapai dan mengolah 

serta menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan 
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sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti 

dan diolah secara kualitatif deskriptif.
74

 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah langkah-langkah atau prosedur yang digunakan 

seorang peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagai sesuatu 

yang harus dilalui sebelum mengambil kesimpulan
75

.Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. 

Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali 

lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya 

kembali.
76

 

  Kelanjutan dari pengumpulan data berawal dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil teknik pengumpulan 

data baik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
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Ada tiga cara teknik analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu:  

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksud dalam proses ini ialah peneliti dapat 

melakukan pemilihan-pemilihan, pemusatan perhatian untuk 

menyederhanakan, dan transformasi data “kasar” yang bersumber dari catatan 

tertulis di lapangan.
77

 Reduksi data  diharapkan agar memberikan kemudahan 

dalam menyimpulkan hasil penelitian, dengan kata lain seluruh hasil 

penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk 

menentukan data mana yang tepat untuk digunakan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan 

seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan 

yang tidak, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah. Maka 

penyajian data tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan data 

substantif dan mana data pendukung.
78

 Data yang diperoleh dikelompokkan 

untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh penulis. 

c. Penarikan Kesimpulan (Verivication/Conculation Drawing) 

Penarikan kesimpulan adalah setiap kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan 

bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

selanjutnya.
79

 Kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung juga 
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merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan yang ada. Upaya penarikan 

kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di 

lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur, sebab, akibat, dan proposal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Letak Geografis Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar 

Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar secara geografis 

terletak di jalan A.P. Pettarani Blok F/10 No. 1, lebih tepatnya berada di samping 

hotel Remcy, RT 002 RW 001, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan. Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar, merupakan yayasan anak harapan yang memberikan pelayanan sosial 

kepada keluarga pra sejahtera khususnya bagi keluarga yang memiliki anak dengan 

kebutuhan khusus melalui pengobatan dan terapi. 

2. Sejarah Singkat Berdirinya Anak Harapan Kota Makassar 

Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar didirikan pada 

tahun 2011 di yang diketuai oleh ketua yayasan bernama Sitti Dawati Saleh. Beliau 

adalah orang yang sangat berjasa di yayasan ini. Pada saat itu beliau merasa sangat 

prihatin melihat orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Tanggung jawab 

yang mereka miliki lebih besar dibandingkan dengan orangtua pada umumnya. 

Kesabaran yang dimiliki diuji dengan perilaku atau reaksi anak yang tidak 

diperkirakan sebelumnya. Sehingga, mereka akan merasa kelelahan fisik dan mental, 

rasa khawatir serta ketakutan yang berlebihan. Oleh karena itu, dukungan dari segala 

pihak akan membantu dalam mendidik, membina, dan dorongan baik secara spiritual 



 
 

 

maupun material agar meringankan orangtua dalam mengasuh, membesarkan, dan 

mendidik anak mereka yang memilki gangguan perkembangan.   

Yayasan ini, mulai beroperasi pada tahun 2011. Yayasan Al-Kindy Mas 

Akbar Anak Harapan Kota Makassar bertujuan membantu para orangtua untuk 

memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai anak berkebutuhan khusus. 

Serta membantu dalam mendidik dan membina anak yang bersangkutan. Selain itu 

juga, yayasan ini berdiri karena banyak anak berkebutuhan khusus yang 

membutuhkan wadah untuk penanganan sedangkan seiring berjalannya waktu 

semakin banyak anak yang berkebutuhan khusus namun minimnya sekolah anak 

berkebutuhan khusus yang ada. 

Sejak berdirinya Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar 

jumlah murid dari tahun ke tahun sangat meningkat dan fasilitas sarana dan prasarana 

juga semakin berkembangan, dari segi sdm pendidik sudah mulai merelevankan 

pendidikan sesuai bidangnya. 

3. Profil Yayasan Al- Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar 

a. Data Yayasan  

 Nama    : Yayasan al- kindy mas akbar (anak harapan) makassar 

Alamat    : Jl. Jl. A.P. Pettarani (Pengayoman) Blok F/10 No. 1 

Nomor    : 00-1/0246/XI/2012 

Tahun   : 2012 

Nama Ketua Yayasan : Sitti Dawati Saleh, S.H 

Agama   : Islam 



 
 

 

Alamat   : Jl. Racing Center komp.Umi Blok H/1A 

b. Identitas Sekolah  

Nama Sekolah  : Anak Harapan   

NPWP   : 03.205.720.0-805.000 

Alamat    : Jl. A.P. Pettarani (Pengayoman) Blok F/10 No.1 

Kelurahan  : Masale  

Kecamatan  : Panakkukang 

 Kota    : Makassar 

 Provinsi   : Sulawesi Selatan  

 Tahun Berdiri   : 2011 

1. Visi dan Misi Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar 

Adapun visi dan misi Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Kota Makassar adalah 

sebagai berikut: 

a. Visi  

1) Memberikan pelayanan sosial kepada keluarga pra sejahtera khususnya bagi 

keluarga yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus 

2) Membantu keluarga yang mempunyai anak dengan kebutuhan khusus 

dengan memberikan pelayanan dalam mendidik dan membina anak dalam 

mencapai kemandirian 

3) Bekerjasama dengan pemerintah dan sekolah reguler untuk mesosialisasikan 

pendidikan anak dengan kebutuhan khusus 



 
 

 

 

b. Misi 

1) Memberikan pelayanan secara paripurna kepada anak yang membutuhankan 

pendidikan khusus. 

2) Menciptakan anak-anak yang mandiri 

3) Membantu anak-anak yang diintervensi untuk dapat di terima di lingkungan 

sosial. 

2. Tujuan Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar 

Adapun tujuan dari Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Kota Makassar adalah 

sebagai berikut : 

a. Membantu masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang tua untuk 

memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai anak yang berkebutuhan 

khusus. 

b. Membantu ornag tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus dalam 

mendidik dan membinaanak yang bersangkutan. 

3. Tugas pokok dan fungsi Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan 

Kota Makassar 

a. KETUA Yayasan Al-Kindy Mas Akbar, bertanggung jawab dalam 

1) Meningkatkan mutu dan program pendidikan di Yayasan Al-Kindy Mas 

Akbar Kota Makassar 

2) Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka optimalisasi sarana dan 

prasarana 



 
 

 

 

b. KEPALA Sekolah Yayasan Al-Kindy Mas Akbar , bertanggung jawab dalam : 

1) Pengembangan program Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

2) Mengkordinasikan guru/terapis dan staf Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

3) Mengadakan supervisi kelas 

4) Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja guru/terapis dan staf 

5) Melakukan evaluasi terhadap program pembelajaran 

6) Meningkatkan SDM guru/terapis dan staf 

c. GURU/TERAPIS, bertanggung jawab dalam : 

1) Menyusun rencana pembelajaran dalam proses terapi  

2) Mengelolah pembelajaran sesaui dengan kelompok  

3) Menyususn laporan perkembangana anak 

4) Melakukan kerjasama dengan orangtua dalam program parenting  

d. Bendahara, bertanggung jawab dalam: 

1) Mengelolah dan mengadministrasikan keuangan yayasan 

2) Membuat laporan keuangan secara periodik dan secara tertulis yang 

disampaikan secara berkala 

3) Menyusun dan mengatur anggaran dengan mengkoordinasikan kepada kepala 

sekolah 

4) Mengatur pencatatan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan, 

surat-surat berharga, bukti kas yang berhubungan dengan kegiatan yayasan 

dan dilaporkan secara transparan 



 
 

 

 

4. Keadaan tanah, bangunan, ruang dan infrastruktur Yayasan Al-Kindy 

Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar 

a. Tanah  

Status Kepemilikan Tanah  : Milik Pribadi 

Luas Tanah Dan Bangunan  : 300 M
2 

b. Bangunan / ruangan  

Tabel 4.1 

Daftar bangunan/gedung di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar 

Sumber data : kepala sekolah al-kindy mas akbar anak harapan kota makassar 

 

 

 

No Nama Bangunan/ Gedung Jumlah Ukuran 

1.  Ruang Belajar/ Ruang Kelas 10 3 X 4 M 

2.  Ruang Kantor 1 4 X 4 M 

3.  WC 3 2 X 2 M 

4.  Ruang Bermain 1 8 X 12 M 

5.  Ruang Tunggu 1 10 X 13 M 

6.  Dapur 1 5 X 7 M 



 
 

 

Ketua yayasan 

Kepala sekolah 

Kord. terapis Bendahara 

Kord. Program 

behavior 

Kord. Program 

wicara 
Kord. Program 

fisioterapi 

Terapis Terapis Terapis 

5. Struktur organisasi Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar 

Adapun struktur organisasi di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan 

Kota Makassar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : kepala sekolah yayasan al-kindy mas anak harapan akbar kota 

makassar 

 

1. Data Keadaan Guru/Terapis Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak 

Harapan Kota Makassar 

 Adapun data guru/ pegawai yang ada di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Kota 

Makassar sebagai berikut : 

a. Data Kepala Sekolah  

Nama      : Hj. St. Kurniah, S. E 



 
 

 

Jenis Kelamim    : Perempuan  

Tempat/ Tanggal Lahir    : Ujung Pandang, 07 November 1969 

Ijazah Terakhir     : S1 

Agama      : Islam 

Status Kepegawaian    : Pegawai Tetap 

 Mulai Bekerja Di Tk Nurul Ilmi   : 2011- sekarang 

Alamat      : Jl. Baji ati No. 6 

b. Data Guru/ Pegawai  

Tabel 4.2 

    Data guru/pegawai Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak HarapanKota Makassar 

No Nama Agama Alamat Ijazah 
Terakhir 

Status 
Kepegawaian 

1 Kaswatang, 
S.Pd 

Islam Jl. Minasa upa S1 Pegawai tetap 

2 Asnita syah, 
A.Md,ft 

Islam Sudiang  D3 Pegawai tetap 

3 Nurfitriana 
syam, A.Md,ft 

Islam Gowa  D3 Pegawai tetap 

4 Sakriani astuti Islam Samata D3 Pegawai tetap 

5 Baliana halim, 
S.Pd 

Islam  Jl. Pendidikan S1 Pegawai tetap 

6 Haswinda Islam Samata  D3 Pegawai tetap 

7 Masnaeni Islam Sudiang  S1 Pegawai tetap 

8 Sukmawati Islam Jl. cendrawasi S1 Pegawai tetap 

9 Andi munirah 
rahmah 

Islam Gowa  S1 Pegawai tetap 

10 Reski amalia Islam Antang  D3 Pegawai tetap 



 
 

 

11 Ratna wijayati Islam Antang  D3 Pegawai tetap 

12 Fitriani Islam Takalar  S1 Pegawai tetap 

13 Hasniah Islam Antang  S1 Pegawai tetap 

Sumber data : kepala sekolah yayasan al-kindy mas akbar anak harapan kota 

makassar 

2. Proses belajar dan pembelajaran Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Kota 

Makassar 

Waktu pelaksanaan belajar mengajar di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Kota 

Makassar adalah sebagai berikut :  

a. Hari pembelajaran : senin s.d jumat 

b. Jam pembelajaran : 9.00 s.d 12.00 WITA 

3. Inventaris alat peraga terapi wicara 

                                               Tabel 4.3 

Daftar alat peraga terapi wicara di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan 

Kota Makassar 

No Nama Permainan Jumlah Unit Kondisi Barang Keterangan 

1 Sikat oral 20 Set Baik Milik yayasan 

2 Baby oil 10 Set Baik Milik yayasan 

3 Lilin 2 Pack Baik Milik yayasan 

4 Sedotan 10 Set Baik Milik yayasan 

5 Seruling 10 Set Baik Milik yayasan 

6. Kartu gambar 10 Pack Baik Milik yayasan 



 
 

 

Sumber data : kepala sekolah yayasan al-kindy mas anak harapan akbar kota 

makassar 

 

4. Jumlah peserta didik Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Kota Makassar 

Anak didik di yayasan al-kindy mas akbar terdiri dari: 

a.  Laki-laki  : 5 orang  

b. Perempuan : 3 orang 

Tabel 4.4 

Daftar nama anak di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar  Anak Harapan Kota Makassar 

 

 

 

 

 

Sumber data : kepala sekolah yayasan al-kindy mas akbar anak harapan kota makassar 

5. Daftar biaya terapi di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Kota Makassar 

a. Biaya Assessment    Rp. 350.000,- 

b. Biaya Pangkal  

Uang pangkal dibayarkan sekali selama menjadi murid, sebesar: 

7. Kartu warna 10 Pack Baik Milik yayasan 

8. Kartu huruf 10 Pack Baik Milik yayasan 

9. Kartu kata 10 Pack Baik Milik yayasan 

 10. Bola bentuk 10 Set Baik Milik yayasan 

No Nama Anak Umur 
1 Fatimah 6 tahun 
2 Timothy 8 tahun 
3 Kiram Jaelani 7 tahun 
4 Sam 4 tahun 
5 Ahmad Naufal Putra 12 tahun 
6 Zaka 5 tahun 
7 Alesha 6 tahun 



 
 

 

Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 

c. Biaya Per Paket 

 

 

Tabel 4.5 

   Daftar biaya terapi di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar 

Sumber data : kepala sekolah yayasan al-kindy mas akbar kota makassar 

d. Biaya cuti 

Biaya cuti Rp. 500.000/ bulan 

(Biaya ini dibayar apabila siswa cuti dari kegiatan terapi. Biaya ini 

dibayar diawal) 

e. Lain-lain 

Jiak ingin menmabha jam terapi diluar paket yang telah ditentukan maka 

biaya per jam Rp. 70.000,- 

 

B. Bentuk Penerapan Terapi Wicara Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi Verbal Pada Anak Speech Delay Di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar  

 

PAKET 

 

JAM PER 

PERTEMUAN 

 

JUMLAH JAM 

RATA-RATA 

SETIAP 

BULAN 

 

RINCIAN 

BIAYA TERAPI 

PER JAM 

 

JUMLAH 

Paket 1 2 jam pertemuan 

(senin s/d jumat) 

40 jam Rp. 60.000,- Rp. 

2.400.000,- 

Paket 2 2 jam pertemuan 

(3 x sepekan) 

24 jam Rp. 65.000,- Rp. 

1.500.000,- 

Paket 3 1 jam pertemuan 

(senin s/d jumat) 

20 jam Rp. 70.000,- Rp. 

1.400.000,- 



 
 

 

Berdasarkan hasil penulisan, penerapan terapi wicara dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi verbal terdapat dalam dua bentuk yaitu: 

1. Melakukan  gerakan untuk memperkuat organ bicara 

Melakukan gerakan untuk memperkuat organ bicara membutuhkan keahlian 

khusus yang hanya bisa dilakukan oleh para terapis. Manfaat dari gerakan yang 

dilakukan yaitu untuk memperkuat organ oral pada anak. Gerakan-gerakan untuk 

memperkuat organ bicara seperti memijat (massage) dibeberapa titik di bagian wajah 

anak dan difokuskan pada bagian rahang anak. Kegiatan ini merupakan hal wajib 

yang harus dilakukan dalam penerapan terapi wicara. Memijat (massage) berfungsi 

untuk mempebaiki artikulsi atau pengucapan anak dari tidak sempurna menjadi 

sempurna contoh lumah menjadi rumah, matan menjadi makan, dan lali menjadi lari. 

Selain massage, gerakan untuk memperkuat organ bicara juga dapat dilakukan 

dengan menggunakan alat yaitu brushing oral atau yang biasa disebut sikat oral dan 

meniup lilin. 

Sikat oral ini berbentuk seperti sikat gigi anak pada umumnya. Namun, 

perbedaannya terletak pada bulu sikat. Bila sikat biasa mengunakan serat sintetik 

sedangkan sikat oral pemukaannya dilapisi silikon. Cara penggunaan brushing oral 

atau sikat oral yaitu dengan menggosokkan sikat ke dalam mulut dengan gerakan-

gerakan tertentu. Fungsi dari sikat ini untuk menekan bagian dalam mulut agar 

mengurangi air liur anak sehingga tidak selalu menetes. Kegiatan meniup lilin 

berfungsi untuk memperkuat sistem pernapan anak dan dapat melatih otot-otot perut. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Fitriani sebagai terapis Yayasan Al-Kindy 

Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar bahwa gerakan untuk memperkuat organ 



 
 

 

bicara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pijatan berupa massage dan 

penggunaan sikat oral dan meniup lilin. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini sangat 

baik untuk memperbaiki artikulasi dan sistem pernapasan anak.
80

 

Proses kegiatan meniup lilin dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

jarak jauh dan dekat. Fungsinya untuk melatih seberapa kuat otot perut anak. Dapat 

dilihat dari jauhnya jarak lilin yang mampu anak tiup. 

Baliana yang juga sebagai terapis di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak 

Harapan Kota Makassar menambahkan bahwa gerakan untuk memperkuat organ 

bicara pada anak, menurut Baliana setiap anak yang mengalami speech delay wajib 

menerapkan massage dan juga pelatihan otot perut. Selain meniup lililn, proses 

pelatihan otot perut juga dapat dilakukan dengan meniup seruling atau biasanya kami 

juga menggunakan sedotan.
81

 

Pernyataan di atas sesuai dengan yang telah penulis amati terhadap 3 orang 

anak yang dijadikan sebagai sample dalam penulisan ini, penulis melihat dalam 

proses gerakan untuk memperkuat organ bicara pada anak, terkadang suasana hati 

anak berubah-ubah. Pada proses ini biasanya suasana hati anak masih baik, sebab 

proses massage dan latihan otot perut masih tahap awal. Untuk proses ini terapis 

lebih mudah mengendalikan anak. Seperti memerintah untuk membuka mulut, 

meniup dengan kuat, dan menyedot air dengan menggunakan sedotan. 

Siska sebagai orang tua salah satu anak di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar mengatakan jika ia merasakan banyak perubahan yang 
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dialami anaknya selama di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar, ia merasakan jika anaknya sudah mampu berkomunikasi dua arah, dan 

dapat diarahkan dengan baik.
82

  

Hj. St. Kurniah sebagai kepala sekolah di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar mengatakan jika menyediakan alat-alat terapis yang 

dapat menunjang proses kinerja terapi merupakan tugas pokok sebuah yayasan terapi 

anak berkebutuhan khusus, sebab salah satu faktor penting terhadap penerapan terapi 

wicara ini tentunya ada pada jumlah serta kualitas alat terapi yang baik agar dapat 

membantu proses terapi  anak dan tentunya aman untuk digunakan dalam proses 

terapi.
83

 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas maka dalam melakukan gerakan 

untuk memperkuat organ bicara yaitu dengan cara pemijatan di beberapan titik wajah 

(massage) dan menggunakan alat tiup seperti lilin, seruling, dan sedotan yang dapat 

melatih otot perut anak. Proses ini merupakan hal wajib yang dilakukan dalam proses 

terapi wicara agar dapat menunjang keberhasilan proses terapi selanjutnya. 

2. Melakukan latihan pengucapan kata secara berulang-ulang 

Latihan pengucapan kata secara berulang-ulang berfungsi untuk melatih 

artikulasi serta perluasan penguasaaan berbahasa pada anak speech delay. Kegitan 

latihan ini dilakukan dengan menggunakan alat peraga seperti kartu gambar, kartu 

warna, kartu kata, dan kartu huruf.  
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Kartu gambar yang digunakan berisikan gambar-gambar yang sering dijumpai 

anak dikesehariannya. Misalnya seperti gambar benda, gambar orang, gambar buah, 

gambar sayur, dan lain-lain. Kartu warna yaitu kartu yang terdiri dari warna-warna 

dasar. Kartu kata membantu anak untuk bisa menyebut kata dengan benar. Kartu 

huruf yaitu kartu yang terdiri dari huruf abjad yang dapat membantu anak mengenal 

huruf. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Fitriani sebagai terapis Yayasan Al-Kindy 

Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar bahwa kegiatan mengulang kata secara 

berulang-ulang sangat efektif untuk meningkatkan artikulasi anak dalam pengucapan 

kata. Penggunaan alat peraga terapi biasanya dimulai dari kartu huruf, apabila anak 

sudah mengenal abjad selanjtnya bisa beralih ke kartu kata dan kartu gambar juga 

kartu warna.
84

  

Hj. St. Kurniah sebagai kepala sekolah di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar mengatakan bahwa alat peraga yang digunakan dalam 

proses terapi ini harus selalu diperbaharui agar anak-anak tidak bosan dan dapat 

menarik perhatian. Selain itu juga agar menambah pengetahuan anak melalui kartu-

kartu baru. Hal inilah yang harus diperhatikan agar mutu pembelajaran anak 

berkembang dan proses terapi menjadi lebih efektif.
85

 

Siska sebagai orang tua salah satu anak di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar mengatakan jika di rumah anaknya sudah bisa mandiri 

serta mengenal dan menyebutkan benda-benda di sekitarnya. Selain itu anaknya juga 
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sudah mampu untuk diajak berinteraksi dengan baik. Siska juga sudah bisa 

memahami keinginan anaknya.
86

 

Pernyataan di atas sesuai dengan yang telah penulis amati terhadap 3 orang 

anak yang dijadikan sebagai sample dalam penulisan ini, penulis melihat dalam 

proses latihan pengucapan kata secara berulang-ulang anak merasa senang dalam 

proses ini sebab alat peraga yang digunakan berupa kartu-kartu yang menarik serta 

memiliki warna yang terang sehinnga anak merasa tertarik dan hal ini memudahkan 

terapis dalam proses terapi. Proses kegiatan ini, dengan cara terapis duduk dikursi 

berhadap-hadapan dengan anak dan menunjukkan kepada anak sebuah huruf tertentu 

sambil mengatakan “Huruf apa ini.....?” terapis membantu anak untuk menyebutkan 

huruf yang dimaksud. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang. Namun, 

perlahan-lahan terapis mengurangi pemberian bantuan seminimal mungkin hingga 

akhirnya anak mampu memberikan respon tanpa adanya bantuan. Untuk tahap awal 

terapis menggunakan satu kartu di atas meja dan secara perlahan terapis 

menambahkan kartu yang lainnya. 

Selama proses kegiatan terapi ini terapis juga mengajarkan pada anak 

berperilaku dengan baik seperti duduk dengan baik, membuang sampah pada 

tempatnya, dan menghormati yang lebih tua. Selain itu, anak juga diajarkan untuk 

lebih percaya diri dan bersikap mandiri. 

Baliana yang juga sebagai terapis di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak 

Harapan Kota Makassar menambahkan bahwa selama proses terapi, terapis 

memberikan apresiasi berupa reward kepada anak jika anak mengikuti arahan dengan 
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baik. Hal ini membuat anak lebih semangat dalam proses terapi dan membuat anak 

lebih percaya diri. Baliana juga menambahkan bahwa selain mengenalkan benda-

benda melalui kartu, terapis juga menyebutkan fungsi dari masing-masing benda 

tersebut. Kesuksesan terapi juga didukung oleh anak yang mudah diarahkan serta 

orang tua yang bisa bekerja sama untuk melancarkan proses terapi.
87

 Orang tua sangat 

berperan penting pada proses terapi wicara pada anak speech delay, karena orang 

tualah yang selalu berada di samping anak. Maka peran dari orang tualah yang sangat 

dibutuhkan dalam terapi ini. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Terapi Wicara dalam 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Verbal pada Anak Speech Delay di 

Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar 

1. Faktor Pendukung Penerapan Terapi Wicara Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Verbal Pada Anak Speech Delay 

a. Fasilitas yang tersedia di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar lengkap sehingga mendukung proses terapi wicara.  

 Hj. St. Kurniah sebagai kepala sekolah di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak 

Harapan Kota Makassar mengatakan bahwa salah satu faktor pendukung penerapan 

terapi wicara yaitu lengkapnya alat peraga yang digunakan dalam proses terapi 

wicara. Kelengkapan alat peraga yang dapat menunjang keberhasilan terapi ini. 

Sehingga upaya dalam meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada anak 

speech delay melalui alat peraga akan lebih mudah diterapkan dan diaplikasikan 
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kepada anak. Lewat alat peraga ini guru/terapis tentunya lebih efektif dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada anak speech delay.
88

 

 Siska sebagai orang tua salah satu anak di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar mengatakan bahwa dengan kelengkapan alat peraga 

yang dimiliki di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar dapat 

dengan cepat  menunjang  proses terapi  pada anak serta anak selalu bersemangat 

ingin datang ke Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar.
89

 

 Pernyataan di atas sesuai dengan yang telah penulis amati terhadap fasilitas 

yang ada di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar bahwa 

fasilitas yang ada di yayasan ini sangat lengkap sehingga proses terapi yang 

diterapkan dapat berjalan dengan baik. Fasilitas seperti alat peraga yang ada di 

Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar sangat beragam, alat 

bermain edukatif, alat bermain yang dapat melatih motorik halus dan motorik kasar. 

Alat bermain edukatif adalah alat permainan yang dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif anak, contoh alat bermain edukatif yang ada di Yayasan Al-Kindy Mas 

Akbar Anak Harapan Kota Makassar adalah balok istana, puzzel, kotak bentuk, dan 

masih banyak lagi. Alat peraga di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar terbagi menjadi dua, permainan dalam dan permainan luar. 

b. Dukungan orang tua dalam memberikan motivasi, meluangkan waktu untuk 

menemani anak terapi. 
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Fitriani sebagai terapis Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar mengatakan bahwa faktor pendukung lainnya dari penerapan terapi wicara 

ini adalah peran orangtua dalam meluangkan segala aspek baik dalam bentuk materi 

atau finansial, waktu, perhatian, dan pengertian. Agar terapi wicara dalam 

meningkatkan komunikasi verbal pada anak speech delay dapat berjalan dengan baik 

diperlukan kerjasama antara terapis dan orangtua. Hal ini orang tua juga harus 

mengaplikasikan metode-metode yang telah terapis lakukan, contohnya mengajarkan 

anak untuk mandiri, mengulang kata secara terus-menerus. Selain itu juga orangtua 

harus memberikan motivasi ke anak untuk tidak lelah dalam menuntut ilmu. 

Bersungguh-sungguh dalam belajar agar ada perubahan. Karena anak dengan 

keterlambatan bicara yang dibiarkan terus-menerus tanpa latihan ataupun stimulasi 

juga akan berdampak pada psikologis anak kedepannya. Karena anak speech delay 

nantinya akan merasa minder atau kurang percaya diri dengan lingkungan 

sekitarnya.
90

 

Siska sebagai orang tua salah satu anak di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar mengatakan bahwa peran oarang tua sangat penting. 

Dukungan dari ayah dan ibu sangat dibutuhkan seperti kedua orang tua harus siap 

menerima, penerimaan itu adalah hal pertama yang harus dilakukan. Karena dengan 

menerima itu adalah setengah jalan untuk treatment-treatment anak untuk 

selanjutnya. Selain, peran dari orang tua dibutuhkan juga peran dari kelurga terdekat 

seperti peran dari kakek, nenek, dan saudara-saudaranya. Orang tua juga harus 

menyisihkan waktunya untuk siap mengulang atau menerepkan kembali proses terapi 
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di rumah. Melakukan verbal operan salah satunya adalah mending, contohnya jika 

anak meminta sesuatu jangan diberi gratis. Gratis itu artinya anak meminta sesuatu 

hanya dengan menunjuk saja, manarik tangan, atau menangis-menangis. Jangan 

langsung dikasih, anak harus kita minta jika ingin sesuatu harus mengatakannya. 

Agar anak tahu jika ingin sesuatu harus dengan mengucapkannnya. Harus seimbang 

antara treatment di yayasan dan treatment di rumah harus saling bersinergi. Selain 

dukungan berupa perhatian, dukungan berupa material juga sanagr dibutuhkan. 

Karena anak dengan memiliki kebutuhan khusus membutuhkan biaya yang lebih 

dalam pengobatannya.
91

 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas maka dukungan orang tua dalam 

memberikan motivasi, meluangkan waktu untuk menemani anak terapi sangat 

berperan aktif untuk tumbuh kembang anak speech delay. Hal yang pertama yang 

harus dilakukan oleh orang tua serta kelurga terdekat adalah siap menerima anak 

dengan keadaan speech delay. Selain itu, keluarga juga harus meluangkan waktunya 

untuk menerapkan terapi di rumah.  

c. Terapis yang sabar, berpengalaman, berpengetahuan yang luas dalam melakukan 

terapi dan menangani anak. 

Baliana menambahkan bahwa faktor pendukung lainnya yang tak kalah 

penting dalam penerapan terapi wicara ini adalah kesabaran, berpengalaman, 

berpengetahuan yang luas dalam melakukan terapi dan menangani anak. Kesabaran 

merupakan kunci utama dalam proses terapi ini, karena dalam konteks anak yang 

dihadapai adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus yang memerlukan banyak 

pengertian dan kesabaran. Dalam menghadapi anak keterlambatan bicara 
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membutuhkan pengalaman serta pengetahuan yang luas mengenai terapi wicara dan 

menangani anak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam proses 

terapi wicara. Sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi, karena 

terapis yang berpengalaman dan yang berpengetahuan luas mengenai terapi 

tersebut.
92

 

Berdasarkan pernyataan dari terapis  Baliana sejalan dengan apa yang penulis 

lihat dan amati bahwa kesabaran, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki terapis 

dalam menerapkan terapi memang benar diterapkan. Seperti misalnya, ketika anak 

sedang merengek-rengek (tantrum) menghadapi hal itu terapis tidak emosi, 

melainkan terapis memiliki cara untuk menenangkan anak. Salah satu cara yang 

terapis lakukan untuk menenangkan anak yaitu pertama, ketika anak sedang tantrum 

terapis memberikan waktu untuk anak menangis, setelah itu selang beberapa menit 

ketika tangis anak mulai redam barulah terapis membujuk anak dengan memberikan 

permain atau mengajak anak bermain. 

2. Faktor Penghambat Penerapan Terapi Terapi Wicara Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Verbal Pada Anak Speech 

Delay 

a. Keterbatasan anak dalam mengucapkan kata-kata 

Fitriani sebagai terapis Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar mengungkapkan bahwa kesulitan yang paling utama dalam proses terapi 

wicara untuk anak speech delay adalah sulitnya untuk memberikan pemahaman kata. 

Sehingga membutuhkan kesabaran dalam pengulangan kata-kata. Dalam proses 
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kegiatan latihan mengulang kata ini biasanya anak malas atau bosan. Sehingga proses 

pengulangan kata tidak berjalan dengan baik. Kegiatan ini yang membuat prores 

terapi wicara menjadi terhambat.
93

 

Berdasarkan pernyataan dari Fitriani sejalan dengan yang dilihat dan diamati 

oleh penulis bahwa saat proses terapi anak-anak yang kurang penegatuhuannya 

terhadadap kosa kata merupakan salah satu kesulitan bagi terapis. Karena terapis 

harus memulai semua dari dasarnya, sehingga terapis membutuhkan teknik extra 

dalam proses terapi.  

b. Kondisi anak yang terkadang tidak mood 

Fitriani sebagai terapis Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar mengungkapkan bahwa kondisi anak yang terkadang tidak mood 

mengakibatkan anak susah untuk menirima arahan dari terapis. 
94

  

Baliana sebagai terapis juga mengatakan bahwa terapis tidak bisa memastikan  

kondisi hari anak akan selalu baik saat proses terapi berlangsung, karena 

terkadang ditengah proses terapi perubahan mood anak naik turun, sehingga 

ketika mood anak sedang buruk, terapis harus mencari cara agar mood anak 

kembali baik. Hal inilah yang dapat menghambat jalannya proses terapi.
95

 

Berdasarkan dari pernyataan di atas sesuai dengan yang dilihat dan diamati 

oleh penulis bahwa kondisi anak yang terkadang tidak mood dapat menghambat 
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proses terapi yang sedang berjalan. Sehingga penyembuhan akan memamkan 

waktu lebih lama. 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka guru/terapis di Yayasan Al-

Kindy Mas Akbar  Anak Harapan Kota Makassar telah melakukan beragam cara 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada anak speech delay melalui 

alat peraga terapi yang tentunya efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 

verbal anak. Selain itu kerjasama dari orangtulah yang mambantu berjalannya terapi 

dengan baik dan lancar. Dibantu dengan terapis yang berkompeten dalam bidangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil penelitian implementasi terapi wicara dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada anak speech delay di Yayasan Al-

Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Bentuk penerapan terapi wicara dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 

verbal pada anak speech delay di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak 

Harapan Kota Makassar terbagi menjadi dua bentuk yaitu : Melakukan 

gerakan untuk memperkuat organ bicara berupa massage atau bisa dengan 

bantuan alat peraga yaitu brushing oral atau yang biasa disebut sikat oral dan 

meniup lilin. Latihan pengucapan kata secara berulang-ulang berfungsi untuk 

melatih artikulasi serta perluasan penguasaaan berbahasa pada anak speech 

delay.  

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan terapi wicara dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada anak speech delay di 

Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar. Adapun faktor 

pendukung yaitu: Fasilitas yang tersedia di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar lengkap. Dukungan orang tua dalam 

memberikan motivasi, meluangkan waktu untuk menemani anak terapi. Dan 

terapis yang kompeten dalam bidangnya. Adapun faktor penghambat yaitu: 



 
 

 

Keterbatasan anak dalam mengucapkan kata-kata dan kondisi anak yang 

terkadang tidak mood. 

 

B. Implikasi Penelitian  

1. Diharapkan kepada Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar diperlukan adanya pembaharuan terhadap alat perga terapi yang 

kondisimya kurang baik. Agar proses terapi dapat berjalan secara maksimal 

dan anak juga merasa nyaman dalam proses terapi tersebut.  

2. Hendaknya guru/terapis dapat lebih mempertegas penerapan peraturan terkait 

pembatasan orangtua dalam lokasi terapi. Sebab, dapat menganggu proses 

terapi sehingga terapi tidak berjalan lancar. Anak-anak kehilangan fokusnya 

dan terapi yang dilakukan tidak maksimal.  
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Gambar 1 : Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Ruang tunggu dan tempat parkir Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak 

Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Ruang bermain Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Ruang kepala sekolah Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Ruang tengah Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota   

Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 : Ruang kelas/terapi Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 : Ruang dapur Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 :   Proses terapi wicara ( massage) di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak 

Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 : Proses terapi wicara (brushing oral) di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 : Proses terapi wicara ( meniup lilin) di  Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 : Proses terapi wicara ( meniup seruling ) di Yayasan Al-Kindy Mas 

Akbar Anak Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12: Proses terapi wicara (mengenalkan warna lewat kartu) di Yayasan Al-

Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

Gambar 13 : Proses terapi wicara (mengenalkan huruf lewat kartu) di Yayasan Al-

Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 : Proses terapi wicara (mengenalkan kata lewat kartu) di Yayasan Al-

Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 : Proses terapi wicara (mengenalkan buah lewat kartu) di Yayasan Al-

Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 : Proses terapi wicara (mengenalkan sayur lewat kartu) di Yayasan Al-

Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17 : Proses terapi wicara (mengenalkan benda lewat kartu) di Yayasan Al-

Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 18 : Alat peraga terapi wicara (brushing oral) di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19 : Alat peraga terapi wicara (baby oil) di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak 

Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20 : Alat peraga terapi wicara (seruling) di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21 : Alat peraga terapi wicara (lilin) di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak 

Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22 : Alat peraga terapi wicara (kartu gambar) di Yayasan Al-Kindy Mas 

Akbar Anak Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23 : Alat peraga terapi wicara (kartu huruf) di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar, tahun 2021 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24 : Wawancara Bersama Hj. St Kurniah (kepala sekolah) di Yayasan Al-

Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar, 03 Mei 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25 : Wawancara Bersama Fitriani (terapis) di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar, 05 Mei 2021 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26 : Wawancara Bersama Baliana (terapis) di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar, 06 Mei 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27 : Wawancara Bersama Siska (orangtua) di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar, 03 Mei 2021 

 

 

 



 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Guru/terapis di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar 

1. Identitas (nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan pendidikan)? 

2. Sudah berapa lama anda menjadi tenaga pengajar di Yayasan ini? 

3. Apa yang anda ketahui mengenai anak speech delay? 

4. Bimbingan atau terapi apa saja yang di berikan kepada anak 

speech delay? 

5. Bentuk-bentuk terapi apa saja yang mampu meningkatkan 

kemampuan komunikasi verbal pada anak speech delay? Dan 

bagaimana  prosesnya? 

6. Saran dan prasarana atau alat bantu apa saja yang mendukung 

proses terapi? 

7. Hambatan apa saja yang sering dialami selama melakukan terapi? 

8. Berapa lama proses terapi sehingga anak dapat berbicara? 

9. Perubahan atau perkembangan yang terlihat setelah anak diberikan 

terapi? 

10. Apa saja faktor pendukung dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi verbal pada anak speech delay? 

 

 

 

 



 
 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

B. Orang tua/wali siswa 

1. Identitas (nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin,nama anak)? 

2. Apa saja bimbingan/terapi yang anda ketahui disini? 

3. Kapan anda mulai menyadari anak anda mengalami speech delay 

(keterlambatan bicara)? 

4. Bimbingan/terapi apa saja yang diberikan pada anak anda? 

5. Apakah anda mengetahui tentang proses bimbingan/terapi untuk 

mendukung kemampuan komunikasi anak anda? 

6. Apakah anda juga melakukannya pada saat anak dirumah? Jika 

iya, bagaimana cara melakukannya? 

7. Hambatan apa yang anda alami dalam membimbing anak anda? 

8. Bagaimana perubahan atau perkembangan yang terlihat pada anak 

anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

C. Kepala sekolah di Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota 

Makassar 

1. Identitas (nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin)? 

2. Sudah berapa lama anda menjadi tenaga pengajar di Yayasan 

Al-Kindy Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar? 

3. Bagiamana sejarah berdirinya Yayasan Al-Kindy Mas Akbar 

Anak Harapan Kota Makassar? 

4. Apa visi, misi, dan tujuan Yayasan Al-Kindy Mas Akbar Anak 

Harapan Kota Makassar? 

5. Seperti apa data guru/terapis, serta anak di Yayasan Al-Kindy 

Mas Akbar Anak Harapan Kota Makassar? 

6. Apa saja bimbingan/terapi yang anda ketahui disini? 

7. Bagaiman alur yang dilakukan hingga anak mendapatkan 

bimbingan/terapi? 

8. Apa saja yang dilakukan agar proses terapi dapat berjalan secara 

maksimal? 

9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada anak speech 

delay? 
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