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ABSTRAK 

Nama :  Nabila 

NIM   :  20900116005 

Judul : Bentuk Simulasi Perkembangan Kemampuan Visual Spasial   

pada Anak Usia 5-6 Tahun selama Pandemi Covid-19 

 Skripsi ini membahas tentang bentuk stimulasi perkembangan kemampuan 

visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19. Adapun tujuan dari 

penelitian ini: (1) untuk mengetahui bentuk stimulasi perkembangan kemampuan 

visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19; (2) untuk 

mengetahui faktor pendukung dalam memberikan stimulasi perkembangan 

kemampuan visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19; (3) 

untuk mengetahui faktor penghambat dalam memberikan stimulasi perkembangan 

kemampuan visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19.  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode  

kualitatif deskriptif. Berlokasi di Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten 

Luwu Utara dengan menggunakan 2 sumber penelitian, yakni sumber data primer (3 

orang tua) dan sumber data sekunder (3 anak usia dini) yang berusia 5-6 tahun. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data (data 

reduction), penyajian data (display data), penarikan kesimpulan dan verifikasi 

(consclusing drawing/verification). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bentuk stimulasi perkembangan 

kemampuan visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19 adalah 

mistar, pensil, tebak-tebakan, bernyanyi, meminta anak mengambil atau meletakka 

sebuah barang, poster angka, gambar benda, buku bergambar, buku mewarnai, dan 

lain-lain; (2) Faktor pendukung dalam memberikan stimulasi perkembangan 

kemampuan visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19 yaitu: 

a) lingkungan yang kondusif; b) pemberian motivasi; c) kebutuhan gizi dan; d) 

kreativitas orang tua; (3) Faktor penghambat dalam memberikan stimulasi 

perkembangan kemampuan visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi 

covid-19 yaitu: a) penggunaan gadget yang membuat anak menjadi emosional dan 

memberontak; b) kurang terkontrol; c) kurangnya peran seorang ayah. 

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa anak usia dini berusia 5-6 tahun agar 

tetap semangat belajar secara daring dirumah untuk menstimulasi perkembangan 

kemampuan visual spasial dimasa pandemi covid-19, para orang tua diharapkan agar 

lebih kreatif dalam memberikan pelajaran bagi anak selama pandemi covid-19, serta 

para peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih kreatif dengan mempertimbangkan 

variabel-variabel lain guna memperoleh hasil yang lebih maksimal. 

Kata Kunci: Anak Usia 5-6 Tahun, Covid-19, Visual Spasial, Pandemi, Stimulasi. 
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ABSTRACT 

Name :  Nabila 

Nim   :  20900116005 

Title  : Simulation Forms of the Development of Visual Spatial Ability in 

Children aged 5-6 Years during the Covid-19 Pandemic 

 This thesis discusses the form of stimulation for the development of visual-

spatial abilities in children aged 5-6 years during the covid-19 pandemic. The 

objectives of this study are: (1) to determine the form of stimulation for the 

development of visual-spatial abilities in children aged 5-6 years during the covid-19 

pandemic; (2) to find out the supporting factors in providing stimulation for the 

development of visual-spatial abilities in children aged 5-6 years during the covid-19 

pandemic; (3) to find out the inhibiting factors in stimulating the development of 

visual-spatial abilities in children aged 5-6 years during the covid-19 pandemic.  

 The type of research used is qualitative research with descriptive qualitative 

methods. Located in Saptamarga Village, Sukamaju District, North Luwu Regency 

using 2 research sources, namely primary data sources (3 parents) and secondary 

data sources (3 early childhood) aged 5-6 years. Data collection techniques used are 

observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are 

data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. 

The results of this study indicate that: (1) The forms of stimulation for the 

development of visual-spatial abilities in children aged 5-6 years during the covid-19 

pandemic as rulers, pencils, playing guessing games, singing, asking children to take 

or put an item. parents, number posters, object pictures, picture books, coloring 

books, playing games, and so on; (2) Supporting factors in stimulating the 

development of visual-spatial abilities in children aged 5-6 years during the covid-19 

pandemic as: a) a conducive environment; b) providing motivation; c) nutritional 

needs and; d) parental creativity; (3) Inhibiting factors in stimulating the 

development of visual-spatial abilities in children aged 5-6 years during the covid-19 

pandemic as: a) the use of gadgets that make children emotional and rebellious; b) 

less controlled; c) lack of a father's role. 

The implication of the research shows that early childhood aged 5-6 years to 

keep the spirit of online learning at home to stimulate the development of visual-

spatial abilities during the covid-19 pandemic, parents are expected to be more 

creative in providing lessons for children. their children during the covid-19 

pandemic, and further researches are expected to be more creative by consindering 

other variables in order to obtain maximum results. 

Keywords: Children aged 5-6 Years, Covid-19, Visual Spatial, Pandemic, 

Stimulation.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia sedang dilanda virus yang berasal dari kota Wuhan (Cina), virus 

mematikan menyebar hampir ke seluruh negara di dunia, tercatat yang paling 

banyak korban meninggal dan juga terinfeksi virus yang terkenal dengan nama 

corona ini adalah negara Italia, Spanyol, Iran, Amerika dan lain-lain. Cepatnya 

dalam penularan dan sulit terdeteksinya penularan penyakit ini sehingga dengan 

cepat menyerang manusia, akibatnya korbanpun berjatuhan dalam kurun waktu 

dua minggu sejak terjadinya pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019.
1
 Virus 

corona ini sulit untuk ditangani, sehingga pemerintah harus membentuk sebuah 

kebijakan yang dapat berpengaruh besar bagi kehidupan bangsa dan negara. 

Kebijakan social distancing dianggap dapat mereduksi pengebaran covid-19. 

Seiring dengan kebijakan itu, pemerintah mendorong semua elemen pendidikan 

agar dapat mengaktifkan kelas secara daring meskipun secara fisik sekolah telah 

tutup sementara, penutupan sekolah kemudian menjadi salah satu langkah yang 

dianggap paling efektif untuk mengurangi penyebaran virus pada anak-anak. solusi 

yang di berikan yakni dengan memberlakukan proses pembelajaran di dalam 

rumah dengan memanfaatkan berbagai macam fasilitas yang mendukung proses 

pembelajaran.
2
 

                                                           

1
Nurdin Cahyadi, “Pengaruh Corona Terhadap Dunia,” Disdik kabupaten Purwakarta, 2020, h. 

1.  

2
Luh Devi Herliandry dkk., “Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Teknologi 

Pendidikan 22, no. 1 (2020), h. 65–70. 
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Salah satu jenis institusi pendidikan yang terdampak Covid-19 adalah 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada 

hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan membantu atau 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau 

menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak agar seluruh 

potensi yang dimiliki anak dapat berkembang dengan baik dikehidupannya dimasa 

mendatang.
3
  

Seluruh kemampuan atau potensi yang dimiliki anak tidak akan berkembang 

tanpa adanya proses pendidikan, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I, pasal I butir 14 telah mengatur 

bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut”
4
 Baik pendidikan secara formal maupun non formal. 

Usia dini merupakan periode awal dalam kehidupan manusia. Salah satu 

periode yang menjadi ciri pada masa dini adalah the golden ages atau periode 

keemasan. Pada masa keemasan ini otak anak berkembang lebih pesat sehingga 

hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang 

secara tepat dan hebat. Anak akan mudah melihat, mendengar, menerima dan 

                                                           

3
Rusdiana Prasusilantari, “Pengembangan Kecerdasan Visual Spasial Anak Menggunakan 

Teknik Kolase pada Kelompok B di TK Islam Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang” (Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Insitut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019), h. 1. 

4
Menteri Pendidikan Nasional, “Peraturan Pemerintah Dinas Pendidikan Nasional, Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini” 

(2009). 
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mengikuti segala sesuatu yang diperlihatkan, diperdengarkan, serta dicontohkan. 

Semua informasi itu disimpan dalam memori otak anak.
5
 Makanan yang bergizi 

seimbang serta stimulasi intensif juga sangat dibutuhkan anak untuk pertumbuhan 

dan perkembangan tersebut dan apabila anak diberikan stimulasi dan gizi yang 

baik maka proses pertumbuhan dan perkembangan anak akan terjadi secara baik 

pula. Tidak hanya itu, mendidik anak juga harus membutuhkan cara tersendiri 

sehingga anak tidak mudah bosan dalam proses belajar. 

Mendidik anak usia dini tidaklah sama seperti mendidik anak-anak pada usia 

sekolah dasar. Pendidikan anak usia dini yang dikenal dengan pendidikan 

prasekolah adalah pendidikan melalui pemberian kesempatan bagi anak untuk 

dapat menikmati dunianya, yaitu dunia main. Main menjadi sarana untuk anak 

belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa belajar anak usia dini adalah bermain.
6
 

Kegiatan bermain akan membantu anak mengembangkan berbagai kemampuan 

atau kecerdasan yang dimiliki setiap anak yang biasa disebut “Multiple 

Inteligences”. 

Multiple Inteligences atau biasa disebut dengan kecerdasan jamak adalah 

berbagai keterampilan dan bakat yang dimiliki anak untuk menyelesaikan berbagai 

persoalan dalan pembelajaran. Howard Gardner menemukan ada delapan macam 

kecerdasan jamak yang dimiliki anak, yakni: (1) kecerdasan verbal-linguistik; (2) 

                                                           

5
Winda Tresnaningsih, “Kemampuan Menggambar Bebas Sebelum Pem-belajaran Pada Anak 

Tk Kelompok A Dan B Tk Al „Idad An Nuur,” Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

Edisi 7 (2015), h. 1-2.  

6
Mukhtar Latif dkk., Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini : Teori dan Aplikasi (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 7. 
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logis-matematik; (3) visual-spasial; (4) berirama-musik; (5) jasmaniah-kinestetik; 

(6) interpersonal; (7) intra-personal; dan (8) naturalistik.
7
 

Delapan macam kecerdasan jamak tersebut yang dapat membantu anak usia 5-

6 tahun dalam proses belajar serta mengenali lingkungan sekitarnya khususnya 

dalam berimajinasi, mengenal bentuk, ukuran, garis, ruang dan warna, salah 

satunya adalah kecerdasan visual-spasial. Kecerdasan visual-spasial adalah 

kecerdasan yang berkaitan dengan kepekaan dalam memadukan kegiatan persepsi 

visual (mata) maupun pikiran, serta kecerdasan mentransformasikan persepsi 

visual-spasial seperti yang dilakukan dalam kegiatan melukis, mendesain pola, dan 

merancang bangunan. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap warna, garis, 

bentuk, ukuran, luas, dan hubungan-hubungan yang ada diantara unsur-unsur itu.
8
 

Penjelasan tentang kecerdasan visual spasial tidak hanya dalam teori saja, namun 

visual spasial juga terdapat dalam Al-qur‟an, dimana bukti kebesaran Allah SWT 

yang membentangkan bumi dan mengatur segala isinya dengan baik dan indah. 

Dalam QS. Ar-Ra‟d ayat 3 yang berbunyi: 

 

ضََ مَدََّ الَّذِيَ  وَهُوََ رَ  هَا وَجَعَلََ الْ   ٌ ًََ فِ هٰرًا رَوَاسِ وَمِنَ  وَانَ   ۗ مَرٰتَِ كُلَ   هَا جَعَلََ الثَّ  ٌ نَِ فِ  ٌ جَ نَِ زَو   ٌ نَ  اث 

شِى ٌُغ  لََ   ٌ هَارََ  الَّ ًَ  اِنََّ النَّ تَ  ذٰلكََِ فِ ٌٰ مَ  لَْٰ قَو 
نََ ل  رُو  تَفَكَّ ٌَّ  

 

 

                                                           

7
Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Jamak (Multiple 

Intlegences) Mengidentifikasi dan Mengembangkan Multitalenta Anak (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2016), h. 11. 

8
Ira Hastuti dan Anita Santia, “Pengaruh Permainan Building Block terhadap Kecerdasan 

Visual Anak di TK Ulil Albab Kota Bandung,” Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 2, 

no. 1 (2018), h. 71. 
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Terjemahnya:  

“Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan 
sungai-sungai diatasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan 
berpasang-pasangan; Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang 
dimikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang 
berpikir.” (QS. Surah Ar-Ra‟d ayat 3).

9
 

Maksud dari ayat diatas adalah Allah SWT menciptakan bumi dan seisinya 

dan menjadikan gunung-gunung, sungai-sungai, buah-buahan serta siang dan 

malam, tak lain itu semua adalah bukti tanda-tanda kebesaran Allah. Setelah Allah 

menerangkan dalil-dalil kekuasaan-Nya yang dapat dilihat oleh visual (mata) tiap 

pagi dan petang, tiap-tiap waktu dan keadaan, maka Allah menerangkan bahwa 

tanda-tanda itu tidak diperhatikan kecuali oleh orang-orang yang suka bersyukur 

dan merenungi tanda-tanda kekuasaannya. 

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa cerdasan visual 

spasial dapat dikembangkan dengan melihat langsung keindahan alam sekitar dan 

dituangkan kedalam otak anak. Selain itu, kecerdasan visual spasial juga dapat 

dikembangkan melalui kegiatan membayangkan, menggambar, membuat 

kerajinan, mengatur, dan merancang, membentuk dan bermain konstruktif, 

bermain sandiwara boneka, meniru gambar objek, bermain dengan lilin mainan, 

menyusun objek mainan, bermain peran, membaca buku, dan bermain video game. 

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang melibatkan semua indera anak terlibat 

dalam pembelajaran yang diawali dengan menampilkan model dan diakhiri dengan 

membuat atau menciptakan sesuatu klinik. Pengalaman langsung harus 

                                                           

9
Departemen Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya Al-Jumanatul „Ali (Bandung: CV 

Penerbit Jumanatul „Ali-ART (J-ART), 2004), h. 249. 
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mendahului penggambaran atau sesuatu yang lebih abstrak dan model lebih 

konkret daripada gambar, dan gambar lebih konkret daripada kata-kata.
10

 

Pengamatan awal yang peneliti lakukan pada tanggal 5 Maret 2021-7 Maret 

2021 di Desa Saptamarga terkait stimulasi perkembangan kemampuan visual 

spasial selama pandemi covid-19 memang sudah diberikan oleh para orang tua 

khususnya para ibu, namun masih perlu dikembangkan. Hal ini ditandai dengan 

beberapa anak yang belum dapat mengenal beberapa macam warna dengan baik. 

Terlihat saat beberapa anak sedang melakukan kegiatan mewarnai, seorang anak 

menyebutkan warna merah padahal sebetulnya adalah warna orange. Hal lain juga 

terlihat pada beberapa anak yang sedang bermain sepeda, beberapa anak belum 

mengenal arah, ditandai dengan pada saat peneliti mengarahkan untuk belok ke 

arah kanan, namun anak masih bingung dan hanya terdiam ditempat. Terlihat juga 

beberapa dari orang tua yang selalu menuntut agar perkembangan anak 

berkembang dengan cepat, namun seharusnya orang tua agar lebih sabar dan 

telaten dalam menstimulasi perkembangan anak. 

Peran orang tua dan pendidik pada dasarnya mengarahkan anak untuk menjadi 

generasi unggul, cerdas dan hebat karena bakat dan potensi tidak akan tumbuh 

dengan sendirinya tanpa adanya bantuan dari orang tua, karena orang tua 

merupakan pendidik yang menjadi pondasi utama bagi anak sejak anak didalam 

kandungan hingga dewasa. Adanya virus covid-19 yang mewabah saat ini 

menghambat kegiatan belajar mengajar anak yang biasa berlangsung secara tatap 

                                                           

10
Anggi Susantri, “Upaya Mengembangkan Visual Spasial Anak Melalui Permainan dengan 

Bahan Kolase di Taman Kanak-kanak Bina Anaprasa Kencana Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei 

Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun Ajaran 2016/2017” (Skripsi. Jurusan pendidikan Islam Anak 

Usia Dini, Fakultas Ulmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, 

2017), h. 2. 
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muka. Akibat kondisi ini mengharuskan anak untuk belajar secara daring dirumah 

sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan untuk menstimulasi kemampuan 

visual spasial anak. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti akan 

mengkaji mengenai Bentuk Stimulasi Perkembangan Kemampuan Visual Spasial 

pada Anak Usia 5-6 Tahun selama Pandemi Covid-19. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk stimulasi perkembangan kemampuan visual 

spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19? 

2. Apakah faktor pendukung dalam memberikan stimulasi perkembangan kemampuan 

visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19? 

3. Apakah faktor penghambat dalam memberikan stimulasi perkembangan kemampuan 

visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, peneliti dapat menentukan 

fokus penelitian dan deskripsi fokus, dibawah ini: 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini merupakan batasan cakupan ruang 

lingkup penelitian yang akan diteliti. Oleh seban itu, peneliti akan 

memfokuskan penelitian mengenai Bentuk Stimulasi Perkembangan 

Kemampuan Visual Spasial pada Anak Usia 5-6 tahun selama pandemi Covid-

19. 
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2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan, maka dapat 

dideskripsikan berdasarkan permasalahan yaitu Bentuk Stimulasi 

Perkembangan Kemampuan Visual Spasial pada Anak Usia 5-6 tahun selama 

pandemi Covid-19. Maka peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Peneliti berfokus pada bentuk stimulasi yang diberikan oleh orang tua 

dalam mengembangkan kemampuan visual spasial anak. 

b. Peneliti berfokus pada kemampuan visual spasial anak usia 5-6 tahun 

dalam mengenal warna, arah, garis, bentuk, ruang, ukuran dan hubungan 

antara elemen-elemen tersebut. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuska, maka tujuan penelitian 

yang akan dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui bentuk stimulasi perkembangan kemampuan visual spasial 

pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam memberikan stimulasi perkembangan 

kemampuan visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19. 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam memberikan stimulasi perkembangan 

kemampuan visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 

peneliti mempunyai beberapa manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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a. Manfaat Ilmiah  

Diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah 

keperpustakaan pendidikan, khususnya bentuk stimulasi perkembangan 

kemampuan visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19, 

serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk 

menindaklanjuti hasil penelitian yang berbeda. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat dari penelitian praktis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

1) Bagi pendidik: membantu pendidik dalam merencanakan pembelajaran 

mengenai bentuk stimulasi terkait perkembangan kecerdasan visual spasial 

pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19. 

2) Bagi peserta didik: agar memiliki pola pikir, daya nalar dan pola 

berimajinasi secara kompleks, motivasi positif, respon, aktif, kreatif dan 

meningkatkan interaksi positif selama pandemi covid-19. 

3) Bagi peneliti: untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti serta 

sebagai bahan rujukan atau kajian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya 

dalam melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai 

bentuk stimulasi perkembangan kemampuan visual spasial pada anak usia 

5-6 tahun selama pandemi covid-19. 

F. Kajian Pustaka 

1. Skripsi yang ditulis oleh Oktori Wida Pratami, dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Kecerdasan Visual spasial Anak Melalui Kegiatan Montase 

Pada Kelompok B TK Pertiwi Ngaran II Polanharjo Tahun Pelajaran 

2013/2014”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 
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kecerdasan visual spasial anak dengan menggunakan kegiatan montase. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas rangkaian 

empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Empat kegiatan utama 

yang ada pada setiap siklus, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan 

kepala sekolah. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data tentang 

kecerdasan visual spasial pada anak yang diambil melalui metode observasi. 

Subyek penelitian ini adalah anak kelompok B dengan jumlah 14 anak dan 

guru TK Pertiwi Ngaran II Polanhaijo. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 2 

siklus. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kecerdasan visual 

spasial anak melalui kegiatan montase. Peningkatan tersebut yaitu pada siklus I 

mencapai ratarata penilaian anak 64% dengan peningkatan dari prasiklus 

sebesar 25%. Pada siklus II mencapai rata-rata penilaian anak 85% dengan 

peningkatan mencapai 21%. Hal ini dapat dilihat dari prosentase rata-rata hasil 

pembelajaran kecerdasan visual spasial anak dalam satu kelas sebelum 

tindakan 39%, siklus I mencapai 64%, dan siklus II 85%. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah kegiatan montase dapat meningkatkan kecerdasan visual 

spasial anak kelompok B di TK Pertiwi Ngaran II Polanharjo. Polanharjo 

Tahun Pelajaran 2013/2014”.
11 

2. Skripsi yang di tulis oleh Kustilawati, dengan judul “Meningkatkan Kecerdasan 

Visual spasial melalui Teknik Menyusun Pola dengan Menempel Kertas 

                                                           

11
Oktori Wida Pratami, “Upaya Meningkatkan Kecerdasan Visual spasial Anak Melalui 

Kegiatan Montase Pada Kelompok B TK Pertiwi Ngaran II Polanharjo” (Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Anak Usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2014). 
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Warna di Kelompok A PAUD IT Baitul Izzah Kota Bengkulu”. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan visual spasial anak 

dalam hal menyusun pola sesuai bentuk dan warna pada kelompok A PAUD IT 

Baitul Izzah kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas yang mana subjek penelitian adalah peserta didik kelompok A 

PAUD IT Baitul Izzah Kota Bengkulu, yang berjumlah 26 anak, 15 laki-laki 

dan 11 perempuan. Penelitian ini menggunakan 3 siklus data di analisis 

menggunakan nilai persentase hasil yang di dapat pada siklus 1 rata- rata yang 

mendapat nilai baik untuk kemampuan dalam mengenal warna yaitu 10 anak 

(38%), kemampuan menyusun pola 9 anak (35%) dan untuk kemampuan 

menempel sesuai warna dan pola nilai baiknya 26 anak (38%). Untuk siklus ke 

2 nilai baik kemampuan mengenal warna yaitu 13 anak (50%), kemampuan 

menyusun pola 12 anak (46%), menempel sesuai warna dan pola 11 anak 

(42%). Pada hasil akhir siklus 3 kemampuan dalam mengenal warna 23 anak 

(88%), menyusun pola 20 anak (77%), serta menempel sesuai warna dan pola 

25 anak (96%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran mengenal warna, menyusun pola, menempel sesuai warna pola 

dapat meningkatkan kecerdasan visual spasial anak.
12 

3. Skripsi yang ditulis oleh Sitra Apriani, dengan judul “Mengembangkan 

Kemampuan Visual Spasial melalui Kegiatan Membentuk Finger Painting 

Kelompok B dI TK IT Luqmanul Hakim”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan Visual Spasial melalui Finger Painting, permasalahannya 

                                                           

12
Kustilawati, “Meningkatkan Kecerdasan Visual spasial Melalui Teknik Menyusun Pola 

dengan Menempel Kertas Warna di Kelompok A PAUD IT Baitul Izzah Kota Bengkulu” (Skripsi. 

Jurusan Kependidikan Guru dalam Jabatan, FKIP, Universitas Bengkulu., 2014). 
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apakah Visual Spasial dapat mengambangkan melalui Finger Painting. jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

dengan dua siklus dan setiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan. Subjek 

penelitian ini adalah kelompok B4 beijumlah 10 orang anak, yaitu 5 orang 

anak laki-laki dan lima orang anak perempuan di TKIT Luqmanul Hakim 

Surabaya Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan Data yang digunakan adalah 

Observasi dan dukumentasi, sedangkan teknik analisis data secara deskriptif 

kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan dengan kegiatan Finger Painting 

dapat mengembangkan kemampuan Visual Spasial dibuktikan dengan hasil 

kemampuan membentuk, mencurahakan suatu objek dan mengenal bermacam-

macam warna pada siklus 1 mancapai rata-rata 60% kemudian siklus II 

meningkat menjadi 90% dari hasil penelitian ini dapat direkomandasikan 

kepada guru PAUD, Bahwa terbukti dengan kegiatan Finger Painting dapat 

mengembangkan kemampuan Visual Spasial.
13

 

4. Skripsi yang ditulis oleh Rusdiana Prasusilantari dengan judul 

“Mengembangkan Kecerdasan Visual Spasial Anak Menggunakan Teknik 

Kolase pada Kelompok B di TK Islam Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang Tahun Pelajaran 2018/2019”. Tujuan penelitian ini yaitu 

mengembangkan kecerdasan visual spasial anak dengan menggunakan teknik 

kolase. Subjek penelitian ini adalah kelompok B TK Islam Kecamatan 

Semarang yang berjumlah 16 siswa, yang terdiri dari 10 laki-laki dan 6 

perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian tindakan 

                                                           

13
Sitra Apriani, “Mengembangkan Kemampuan Visual Spasial melalui Kegiatan Membentuk 

Finger Painting Kelompok B dI TK IT Luqmanul Hakim” (Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Bengkulu, 2014). 
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kelas yang dilakukan dengan dua siklus dengan 4 kali pertemuan dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes, observasi dan 

dokumentasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pra siklus 30% atau belum ada 

anak yang mencapai indikator keberhasilan. Pada siklus I menunjukkan 

perkembangan, banyaknya siswa yang mencapai indikator adalah 46% atau 

sekitar (3 siswa). Sedangkan pada siklus II kriteria ketuntasan klasikal terbesar 

92% atau (16 anak). Dengan demikian perkembangan belajar siswa yang 

diperoleh dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 46%. Oleh 

karena itu, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dinyatakan berhasil.
14 

5. Skripsi yang ditulis oleh Laily Rosidah, dengan judul “Peningkatan Kecerdasan 

Visual Spasial Anak Usia Dini Melalui Permainan Maze”. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan visual spasial anak melalui 

permainan maze. Penelitian ini dilakukan di TK Utsmanil Hakim, Tanah 

Sareal-Bogor dengan subjek penelitian 12 siswa. Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif dengan metode action research. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa permainan maze yang dibuat berbagai modifikasi dapat 

meningkatkan kecerdasan visual spasial anak. Rata-rata kecerdasan visual 

spasial anak pra tindakan adalah sebesar 44, 27%. Peningkatan pada siklus I 

sebesar 33,43% sehingga rata-rata kecerdasan visual spasial 77,7%. Siklus II 

                                                           

14
Rusdiana Prasusilantari, “Mengembangkan Kecerdasan Visual Spasial Anak Menggunakan 

Teknik Kolase pada Kelompok B di TK Islam Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang” (Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019). 
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terjadi peningkatan sebesar 7,19%, sehingga nilai rata-rata kecerdasan visual 

spasial anak yang diperoleh pada siklus II sebesar 84,89%.
15

 

6. Skripsi yang ditulis oleh Ratna Purwaningtyas dan Nurul Khotimah S. Pd, M. 

Pd. dengan judul “Meningkatkan Kecerdasan Visual Spasial Anak melalui 

Kegiatan Menggambar dengan Menggunakan Pendekatan Pembelajaran 

Kontekstual pada Kelompok Usia 3-4 Tahun di PPT Harapan Bangsa 

Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kecerdasan visual 

spasial anak melalui kegiatan menggambar. Penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan kelas yang dirancang dalam bentuk siklus berulang. Di 

setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok usia 3-4 

tahun PPT Harapan Bangsa yang berjumlah 12 anak, yang terdiri dari 7 anak 

laki-laki dan 5 anak perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, sedangkan analisis datanya menggunakan statistik deskriptif. dari 

hasil analisis data diperoleh kecerdasan visual spasial anak melalui egiatan 

menggambar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran dengan siklus I 

pertemuan 1 diperoleh 54% , pada siklus II pertemuan 2 diperoleh data 62%. 

Hal ini menunjukkan penelitian tindakan kelas ini belum berhasil, oleh karena 

target yang ditentukan adalah 75%, maka penelitian berlanjut pada siklus II. 

Pada siklus II pertemuan 1 diperoleh data 74% dan pada siklus II peremuan 2 

mencapai 83%. Berdasarkan analisis data pada siklus II maka target yang 

diharapkan tercapai dan penelitian ini dinyatakan berhasil. Dapat disimpulkan 

                                                           

15
Laily Rosidah, “Peningkatan Kecerdasan Visual Spasial Anak Usia Dini Melalui Permainan 

Maze,” Jurnal Pendidikan Usia Dini 8, no. 2 (2014). 
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bahwa kegiatan menggambar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

kontekstual dapat meningkatkan kecerdasan visual spasial anak kelompok usia 

3-4 tahun PPT Harapan Bangsa Surabaya.
16

 

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada metode dan media yang 

digunakan. Pada penalitian diatas menggunakan metode montase, menempel 

kertas, membentuk finger painting, teknik kolase, permainan maze dan kegiatan 

menggambar, sedangkan pada penelitian ini pada letak kebaruanya (novelty), yaitu 

tidak berfokus dengan metode, melainkan berfokus pada bentuk stimulasi yang 

diberikan orang tua kepada anak dalam mengembangkan kemampuan visual 

spasialnya selama pandemi covid-19. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama 

mengembangkan kemampuan visual spasial anak usia dini. 
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Ratna Purwaningtyas dan Nurul Khotimah, “Meningkatkan Kecerdasan Visual Spasial Anak 

melalui Kegiatan Menggambar dengan Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual pada 

Kelompok Usia 3-4 Tahun di PPT Harapan Bangsa Surabaya” (Skripsi. Program Studi PG-PAUD 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, 2014). 
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BAB II 

   TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Konsep Stimulasi 

1. Pengertian Stimulasi 

Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0-

6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.
17

 Sedangkan 

menurut Soetjiningsih, stimulasi adalah perangsang yang datangnya dari 

lingkungan di luar dari individu anak.
18

 

Stimulasi merupakan kebutuhan dasar anak, yaitu asah. Dengan 

mengasah kemampuan anak secara terus-menerus, kemampuan anak akan 

semakin meningkat.
19

 Anak yang mendapat stimulasi yang terarah dan teratur 

akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang kurang mendapatkan 

stimulasi.
20

 Stimulasi juga dapat berfungsi sebagai penguat yang bermanfaat 

bagi perkembangan anak. berbagai macam stimulasi seperti stimulasi visual 

(penglihatan), verbal (bicara), taktil (sentuhan), dan lain-lain dapat 

mengoptimalkan perkembangan anak. pemberian stimulasi akan lebih efektif 

apabila memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak sesuai dengan tahap-tahap 

                                                           

17
Depkes RI. (2012). Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh 

Kembang Anak Ditingkat Pelayanan Dasar. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 

Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Republik Indonesia. 

18
Soetjiningsih. (2005). Tumbuh Kembang Anak. Jakarta: EGC. 

19
Dwienda R, Octa., Dkk. (2014). Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi/Balita dan Anak 

Prasekolah untuk Para Bidan. Yogyakarta: Deepublish. 

20
Nugroho, Heru santoso W. (2009). Denver Developmental Screening Test: Petunjuk Praktis. 

Jakarta: Salemba Medika. 
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perkembangannya. Pada tahap perkembangan awal anak berada pada tahap 

sensori motorik. Pemberian srimulasi visual pada ranjang bayi akan 

meningkatkan perhatian anak terhadap lingkungannya, bayi akan gembira 

dengan tertawa-tawa dan menggerak-gerakkan seluruh tubuhnya. Tetapi 

bilarangsangan itu terlalu banyak, reaksi dapat sebaliknya yaitu perhatian 

anak akan  berkurang dan anak akan menangis. Stimulasi visual dan verbal 

pada permulaan perkembangan anak merupakan stimulasi awal yang penting, 

karena dapat menimbulkan sifat-sifat ekspresif misalnya mengangkat alis, 

membuka mulut dan mata seperti ekspresi keheranan dan lain-lain. Selain itu, 

perhatian dan kasih sayang juga merupaka stimulasi yang diperlukan oleh 

anak, misalnya dengan bercakap-cakap, membelai, mencium, bermain dan 

lain-lain. Stimulasi ini akan menimbulkan rasa aman dan rasa percaya diri 

pada anak, sehingga anak akan lebih responsif terhadap lingkungannya dan 

lebih berkembang. Stimulasi verbal juga dibutuhkan pada tahap 

perkembangan ini. Dengan bahasa, anak akan mengembangkan ide-idenya 

melalui pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya akan mempengaruhi 

perkembangan kognitif dan kecerdasan visual spasialnya.
21

 

Kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu stimulasi adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga sangat diperlukan bagi anak usia 

dini  untuk mengasah kemampuan anak sehingga tumbuh dan berkembang 

secara optimal. Stimulasinya antara lain seperti stimulasi visual (penglihatan), 

verbal (bicara), taktil (sentuhan), dan lain-lain. 
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 Kania, Nia. (2006). “Stimulasi Tumbuh Kembang Anak untuk Mencapai Tumbuh Kembang 

yang Optimal.” Journal. Bandung: Universitas Padjajaran. 
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2.Prinsip Pemberian Stimulasi 

Pemberian stimulasi pada anak harus memperhatikan beberapa hal 

serta prinsip-prinsip yang mendasar dalam kemajuan tumbuh kembang anak 

yang harus digunakan oleh orang tua.
22

 berikut prinsip-prinsip yang harus 

digunakan, sebagai berikut: 

a. Sebagai ungkapan rasa cinta dan sayang, bermain bersama anak sambil 

menikmati kebahagiaan anak. 

b. Bertahap dan berkelanjutan 

c. Dimulai dari tahapan perkembangan yang telah dicapai anak. 

d. Dilakukan dengan wajar, tanpa paksaan, hukuman atau bentakan. 

e. Anak selalu diberi pujian. 

f. Alat bantu stimulasi (jika perlu) dicari yang sederhana, tidak berbahaya 

dan mudah didapat. 

g. Suasana dibuat menyenangkan dan bervariasi. 

3.Stimulasi Perkembangan Anak Menurut Umur 

Perkembangan kemampuan dasar anak mempunyai pola yang tetap 

dan berlangsung secara berurutan. Stimulasi yang diberikan kepada anak 

dalam rangka merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak dapat 

diberikan oleh orang tua atau keluarga sesuai dengan pembagian kelompok 

umur.
23

 Stimulasi anak yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Kelompok Umur Stimulasi 

Periode Tumbuh Kembang Kelompok Umur Stimulasi 

Masa prenatal, janin dalam kandungan Masa prenatal 

Masa bayi 0-12 bulan 

Umur 0-3 bulan 

Umur 3-6 bulan 

Umur 6-9 bulan 

Umur 9-12 bulan 

Masa anak balita 12-60 bulan 

Umur 12-15 bulan 

Umur 15-18 bulan 

Umur 18-24 bulan 

Umur 24-36 bulan 

Umur 36-48 bulan 

Umur 48-60 bulan 

Masa prasekolah 60-72 bulan Umur 60-72 bulan 
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B. Konsep Kemampuan 

Secara umun pengertian kemampuan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) adalah suatu kesanggupan, kecakapan seseorang dalam melakukan 

sesuatu.
24

 Seseorang dikatakan memiliki kemampuan atau mampu apabila ia bisa 

dan sanggup melakukan sesuatu yang memang harus dilakukannya. 

Kemampuan merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan sesuatu 

perbuatan. Kemampuan bisa bisa juga merupakan kesanggupan bawaan sejak 

lahir atau merupakan hasil latihan maupu praktek. Menurut Yusdi “kemampuan 

adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan mampu 

apabila ia bisa melaukan sesuatu yang harus ia lakukan”.
25

 Kemampuan sejati 

adalah kekuatan yang dapat mendorong terwujudnya kemampuan konstruktif 

seluruh potensi yang ada dalam diri manusia berupa kekuatan fisik, akal pikiran, 

jiwa, hati nurani (spiritualitas) dan etika sosial dilingkungannya untuk 

mewujudkan hasil karya terbaik dan bermanfaat. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah 

kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam menguasai suatu keahlian dan 

merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir atau hasil laihan maupun praktek 

sehingga ia mampu mewujudkan hasil karya terbaik dan bermanfaat. 
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C. Konsep Visual Spasial 

1.Pengertian Kecerdasan Visual Spasial 

Menurut Amstrong, visual spasial adalah kemampuan untuk 

memvisualisasikan gambaran didalam pikiran seseorang. Kecerdasan ini 

digunakan oleh anak untuk berfikir dalam bentuk visualisasi dan gambar 

maupun tulisan untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan 

jawaban.
26

 Sedangkan menurut Howard Gardner, kecerdasan visual spasial 

adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat. Seperti 

yang dimiliki oleh pemburu, arsitek, navigator, dan dekorator. Anak yang 

memiliki kecerdasan visual spasial baik, akan dengan mudah belajar ilmu 

ukur ruang. Ia dengan mudah akan menentukan letak suatu benda dalam 

ruangan. Ia akan dapat membayangkan bentuk suatu benda dengan benar 

meskipun masih dalam perspektif. Anak yang memiliki kecerdasan visual 

spasial juga memiliki cara belajar visualisasiberdasarkan penglihatan, 

sehingga ia akan dengan mudah belajar dari gambar-gambar, grafik dalam 

warna-warni yang menarik.
27

 

Kecerdasan visual spasial merupakan salah satu kecerdasan yang perlu 

distimulasi dan dikembangkan. Anak yang mempunyai kecerdasan visual 

spasial memiliki kemampuan untuk menciptakan imajinasi atau menciptakan 

bentuk-bentuk tiga dimensi. Kecerdasan visual spasial adalah kapasitas untuk 
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Yuliani Nurani Sujiono dan Bambang Sujiono, Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak 

(Jakarta: PT Indeks, 2010), h. 58. 
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mengenali dan melakukan penggambaran atas objek atau pola yang diterima 

otak.
28

 

Kecerdasan visual spasial merupakan kecerdasan yang dikaitkan 

dengan bakat seni, khususnya seni lukis dan seni arsitektur. Kecerdasan 

visual spasial atau kecerdasan gambar atau kecerdasan pandang ruang 

didefinisikan sebagai kemampuan mempersepsi dunia visual spasial secara 

akurat serta mentransformasikan persepsi visual spasial tersebut dalam 

berbagai bentuk.Kemampuan berpikir visual spasial merupakan kemampuan 

berpikir dalam bentuk visualisasi, gambar, dan bentuk tiga dimensi. Ada tiga 

kunci dalam mendefinisikan kecerdasan visual spasial, yaitu:  

1) Mempersepsi yakni menangkap dan memahami sesuatu melalui penca 

indera;  

2) Visual pasial terkait dengan kemampuan mata, khususnya warna ruang;  

3) Mentransformasikan, yakni mengalihbentukkan hal yang ditangkap mata 

kedalam bentuk wujud lain, misalnya melihat, mencermati, merekam, 

menginterpretasikan dalam pikiran lalu menuangkan rekaman dan 

interpretasi tersebut kedalam bentuk lukisan, sketsa, kolase, atau 

lukisan.
29

 

Kecerdasan visual spasial melibatkan imajinasi aktif yang membuat 

seseorang mampu mempersiapkan warna, garis dan luas, serta menetapkan 

arah dengan tepat. Selain itu cara mengembangkan kecerdasan visual spasial 

                                                           

28
Rosidah, “Peningkatan Kecerdasan Visual Spasial Anak Usia Dini Melalui Permainan Maze,” 

h. 283. 
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Mengidentifikasi dan Mengembangkan Multitalenta Anak, h. 13-14. 
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anak, salah satunya adalah dengan belajar bentuk geometri, salah satu 

caranya yaitu dengan meminta anak memperhatikan bentuk-bentuk rumah, 

bola, atau benda yang ada dalam buku, seperti menyebutkan konsep garis, 

lurus, zig-zag, bulat, persegi, atau kerucut.
30

 

Komponen inti dari kecerdasan visual spasial adalah kepekaan pada 

garis, warna, bentuk, ruang, keseimbangan, bayangan harmoni, pola dan 

hubungan antar unsur tersebut. Komponen lainnya adalah kemampuan 

membayangkan, mempresentasikan ide secara visual dan spasial dan 

mengorientasikan secara tepat. Komponen inti dari kecerdasan visual spasial 

benar-benar bertumpu pada ketajaman melihat dan ketelitian pengamatan.
31

 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

visual spasial adalah kemampuan memvisualisasikan gambar atau objek yang 

diterima oleh otak atau pikiran seorang anak. Visualisasi berupa warna, garis, 

bentuk, ruang, ukuran kemudian dituangkan dalam bentuk gambar maupun 

tulisan untuk menemukan suatu masalah atau menemukan jawaban. 

2.Karakteristik Anak dengan Kecerdasan Visual Spasial 

Berikut karakteristik kecerdasan visual spasial anak yaitu:  

1.) senang membaca dan menulis;  

2.) senang bermain puzzle;  

3.) senang memperhatikan gambar-gambar/lukisan, grafik, serta senang 

menafsirkan apa-apa yang tersirat dibaliknya;  

4.) senang menggambar, melukis, dan seni visual lainnya;  

                                                           

30
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5.) mudah melihat pola-pola dalam suatu benda.
32

 

 Adapun ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan visual spasial tinggi 

menurut usianya, yaitu sebagai berikut:
33

 

Tabel 3.2 Ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan visual spasial tinggi 

menurut usianya. 

No. Usia Anak Ciri-ciri 

1. Lahir-1 Tahun 

 Senang melihat gambar warna-warni. 

 Sering asyik bermain sendiri. 

2. 1-2 Tahun 

 Menikmati barang mainannya sendiri. 

 Melihat setiap barang mainan atau sembarang 

objek dalam waktu yang agak lama, seolah-

olah ia sangat memperhatikan apa yang 

dilihatnya. 

3. 2-3 Tahun 

 Mampu mengambar, membuat sketsa, dan 

melukis. 

 Mampu membuat barang mainan yang 

disenangi dengan peralatan yang ada. 

 Mampu memahami permainan teka-teki. 
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4. 3-4 Tahun 

 Mampu membuat komposisi warna lukisannya 

sendiri. 

 Mampu melihat gambar atau lukisan dengan 

ketajaman tertentu. 

 Mampu berimajinasi kreatif. 

5. 4-5 Tahun 

 Mampu memahami peta, gambar, skema, dan 

sebagainya. 

 Mampu berfantasi dan berimajinasi lebih 

kreatif. 

 Mampu membayangkan atau menggambarkan 

benda-benda yang pernah dilihatnya. 

6. 5-6 Tahun 

 Mampu menghitung dengan cara mengawang 

atau mencongak. 

 Mampu membuat benda seperti yang 

tergambar dalam pikirannya. 

 Mampu mengarang cerita pendek. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

visual spsial anak usia dini sangat banyak macamnya, ada yang senang 

membaca, menulis, bermain puzzle, menggambar, melukis dan melihat pola-

pola dalam suatu benda. Adapun ciri-ciri anak dengan kecerdasan visual 
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spasial berdasarkan usianya, seiring bertambahnya usia seorang anak, fungsi 

otak anak akan semakin berkembang sehingga anak akan semakin paham dan 

mengetahui apapun jenis objek yang ia lihat. 

3.Jenis-Jenis Kecerdasan Visual Spasial 

Ada 5 jenis-jenis kecerdasan visual spasial, antara lain: 

a. Hubungan keruangan (spatial relation), menunjukkan persepsi tentang 

posisi berbagai objek dalam rang. Dimensi fungsi visual ini 

mengimplikasikan prsepsi tentang suatu objek atau symbol (gambar, 

huruf, dan angka) dan hubungan ruangan yang menyatu dengan 

sekitarnya. 

b. Diskriminasi visual (visual discrimination), menunjukkan pada 

kemampuan membedakan suatu objek dengan objek yang lain. Dalam tes 

kesiapan belajar misalnya anak diminta menemukan gambar kelinci yang 

bertelinga satu dari sederetan gambar kelinci yang bertelinga dua. Jika 

anak diminta untuk membedakan antara huruf m dan n, anak harus 

mengetahui jumlah bongkol pada tiap huruf tersebut. 

c. Diskriminasi bentuk dan latar (figure-ground discrimination), 

menunjukkan pada kemampuan membedakan suatu objek dari latar 

belakang yang mengelilinginya. Anak yang memiliki kekurangan dalam 

bidang ini tidak dapat memusatkan perhatian pada suatu objek karena 

sekeliling objek tersebut ikut mempengaruhi perhatiannya, akibatnya dari 

keadaan semacam itu anak menjadi terkecoh perhatiannya oleh berbagai 

rangsangan yang berada disekitar objek yang harus diperhatikan. 
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d. Visual clouser, menunjuk pada kemampuan mengingat dan 

mengidentifikasi suatu ubjek tersebut tidak diperhatikan secara 

keseluruhan. 

e. Mengenal objek (object recognition), menunjuk pada kemampuan 

mengenal sifat berbagai objek pada saat mereka memandang. Pengenalan 

tersebut mencakup berbagai bentuk geometri, hewan, huruf, angka, kata, 

dan sebagainya.
34

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan visual 

spasial sangat penting. Dimana kemampuan tersebut dapat membantu anak 

dalam proses belajar mengajar serta mengenali lingkungan sekitarnya. 

Misalnya kemampuan hubungan keruangan merupakan bagian yang sangat 

penting dalam belajar matematika, demikian juga kemampuan membedakan 

huruf dan kata secara visual merupakan bagian yang esensial dalam belajar 

membaca. 

4.Indikator Kecerdasan Visual Spasial 

Kecerdasan visual spasial muncul pada masa kanak-kanak. Anak-anak 

yang cerdas dalam visual spasial peka terhadap bentuk dan peristiwa, 

mampu merekam bentuk-bentuk tersebut dalam memorinya, serta 

memanggilnya sebutan bentuk melamun, menggambar atau menyatakan 

dalam kata-kata. Anak-anak dapat mendiskripsikan peristiwa dengan urutan-

urutan jelas dan terperinci. Anak-anak yang cerdas dalam visual spasial 

mampu melihat bentuk, warna , gambar, tekstur secara deetail dan akurat. 
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Anak yang mengalami perkembangan kecerdasan visual spasial yang sangat 

menonjol kadang mengalami kesulitan mengidentifikasi simbol bahasa 

tertulis. Anak-anak mengerti simbol sebagai gambar dan melihatnya dari 

berbagai perspektif, yang hal tersebut tidak berlaku dalam dunia simbol 

linguistik. Kecerdasan visual spasial memiliki indikator sebagai berikut: 

a) Individu yang cerdas secara visual (lebih) mudah membaca peta, gambar, 

grafik, dan diagram. 

b) Individu yang cerdas secara visual menonjol dalam seni lukis dan kriya. 

c) Individu yang cerdas secara visual mampu meberikan gambaran visual 

yang jelas ketika memikirkan sesuatu. 

d) Individu yang cerdas secara visual mampu menggambar sosok orang atau 

benda menyerupai aslinya. 

e) Individu yang cerdas secara visual menyukai film, video, slide, gambar 

atau foto. 

f) Individu yang cerdas secara visual menikmati permainan yang 

membutuhkan ketajaman, seperti zigzaw, maze. 

g)  Anak memiliki kepekaan terhadap warna , cepat mengenali warna , dan 

mampu memadukan warna dengan lebih baik daripada anak- anak 

sebayanya. 

h)  Anak suka menjelajahi lokasi disekitarnya dan memperhatikan tata letak 

benda-benda yang ada disekitamya. Serta cepat menghafal letak benda-

benda.
35
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i) Anak dapat mengenal arah (kanan kiri, atas bawah, depan belakang). 

j) Anak dapat menyebutkan kembali nama-nama benda yang baru 

dilihatnya. 

k) Anak dapat menyebutkan kembali urutan kegiatan, misalnya kegiatan saat 

makan.
36

 

Mengacu dari berbagai uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan visual spasial anak yang diperoleh adalah dapat meningkatkan 

minat belajar anak, meningkatkan daya ingat anak, mampu memecahkan 

masalah, dan lebih tertarik dalam pembelajaran. 

5.Cara Mengembangkan Kecerdasan Visual Spasial 

Dalam kecerdasan visual-spasial diperlukan adanya pemahaman kiri-

kanan, pemahaman perspektif, bentuk-bentuk geometris, menghubungkan 

konsep spasial dengan angka dan kemampuan dalam transformasi mental dari 

bayangan visual. Pemahaman tersebut juga diperlukan dalam belajar 

matematika. Pada anak usia sekolah kecerdasan visual-spasial ini sangat 

penting karena kecerdasan visual- spasial erat hubungannya dengan aspek 

kognitif secara umum. Berikut cara mengembangkan kecerdasan visual 

spasial anak: 

a) Kenalkan arah 

 Saat anak memasuki usia 2 tahun, anda sudah bisa mengajarkannya 

mengenal arah dengan mulai membedakan tangan kanan dan kiri. Adapun 

contoh gambar, sebagai berikut: 
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Gambar 1 Pengenalan arah 
37

 

b) Bermain puzzle dan balok 

Sebaiknya jumlah puzzle disesuaikan dengan usia dan kemampuan 

anak. Saat berusia 3 tahun, coba lima keping puzzle dulu. Semakin usia 

bertambah jumlah puzzle pun bertambah. Begitu pun dengan bermain 

balok, semakin bertambah usianya, lebih tinggi pula tingkat kesulitannya. 

Adapun contoh gambar, sebagai berikut:  

Gambar 2 Permainan puzzle dan balok
38

 

c) Belajar bentuk 

Saat anda membaca buku bersamanya, minta anak memperhatikan 

bentuk-bentuk rumah, bola atau benda yang ada di buku. Sebutkan konsep 

garis seperti melengkung, lurus, zig-zag, bentuk bulat, persegi atau 

kerucut. Deskripsikan suatu bentuk secara verbal, kemudian minta anak 

menggambarkannya.
39

 Adapun contoh gambar, sebagai berikut: 
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    Gambar 3 Mengenal bentuk
40

 

d) Membuat peta 

Saat anak berusia 4-5 tahun, anda bisa mengajaknya membuat peta 

sederhana, misalnya membuat peta perjalanan dari rumah menuju 

sekolahnya. Untuk melatih daya visualisasi, minta anak membuat denah 

rumah. Dari kegiatan ini anak mampu memvisualisasikan tata letak dan 

ruang kedalam bentuk dua dimensi. Adapun contoh gambar, sebagai 

berikut:  

   Gambar 4 Peta perjalanan dari rumah ke sekolah
41

 

e) Bermain tangram 

Saat anak berusia 5-6 tahun berikan mainan tangram. Tangram 

merupakan sebuah permainan teka-teki transformasi yang terdiri dari 

tujuh kepingan potongan, disebut tan yang disatukan untuk membentuk 

pola. Tujuan dari permainan ini adalah untuk melatih anak dalam 

membentuk pola tertentu menggunakan ketujuh potongan yang mungkin 

tidak tumpang tindih. Adapun contoh gambar, sebagai berikut:  
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Gambar 5 Permainan tangram untuk anak usia dini
42

 

f) Menggambar dan mewarnai 

Anak berlatih membentuk berbagai gambar dari garis lurus atau 

lengkung. Ini bertujuan untuk melatih anak menerjemahkan suatu bentuk 

kedalam pikirannya menjadi gambar dua dimensi.
43

 Adapun contoh 

gambar, sebagai berikut:  

Gambar 6 Menggambar dan mewarnai
44

 

g) Utak-atik playdough 

Permainan ini melatih ketrampilan tangan, sehingga anak bisa 

membuat sekaligus mengenal beragam bentuk misal bulat, kerucut atau 

segiempat, dan lain-lain. Adapun contoh gambar, sebagai berikut:  

   Gambar 7 Permainan playdough untuk anak usia dini
45
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h) Belajar mengamati 

Saat melihat suatu gambar, ajak anak melihat detail-detailnya. 

Kemudian tanyakan kembali detail tersebut, misalnya “Jendelanya 

berbentuk apa?” atau “Ceritakan apa saja sih yang ada di rumah tadi”.
46

 

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bermain dapat 

mengembangkan kecerdasan visual spasial anak. Dimana dunia anak adalah 

dunia bermain, maka dengan bermain anak akan belajar dan bebas bereksplor 

sehingga kemampuan visual spasial anak akan berkembang dengan baik. 

6.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Visual Spasial 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan visual spasial baik 

dari faktor kecerdasan itu sendiri, maupun faktor yang muncul dari pihak guru 

dan orang tua: 

a) Faktor yang mempengaruhi kecerdasan: 

1) Faktor bawaan, dimana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa 

sejak lahir dalam mengetahui batas kesanggupan atau kecakapan anak 

dalam memecahkan masalah. 

2) Faktor minat dan bawaan yang khas, dimana dalam diri anak terdapat 

dorongan atau motif yang mendorong anak untuk berinteraksi dengan 

dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh anak dapat memberikan 

dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. 

3) Faktor pembentukan, dimana pembentukan adalah segala keadaan 

diluar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelegensi. 

Disini dapat dibedakan antara pembentukan yang direncanakan, 
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seperti dilakukan di sekolah atau pembentukan yang tidak 

direncanakan, misalnya pengaruh alam sekitar. 

4) Faktor kematangan, dimana organ dalam tubuh pada anak mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia baik fisik 

maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh dan 

berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya 

masing-masing. 

5) Faktor kebiasaan, dimana anak dapat memilih metode tertentu dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi. Disamping kebiasaan memeilih 

metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan 

kebutuhannya.
47

 

b) Faktor muncul dari pihak guru meliputi: 

1) Guru memiliki keterbatasan pemahaman tentang kecerdasan visual 

spasial sehingga guru belum memberikan perhatian pada aspek 

kecerdasan ini. 

2) Adanya tuntutan calistung (membaca, menulis, berhitung) dari sekolah 

dasar. 

3) Guru juga belum mampu mengembangkan indikator dalam merancang 

sebuah kegiatan yang menyenangkan bagi anak. 

4) Kurangnya media pembelajaran. 

c) Faktor yang muncul dari pihak orang tua: 

1) Keterbatasan pengetahuan orang tua tentang kecerdasan visual spasial. 
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2) Orang tua memiliki pola pikir bahwa anak yang cerdas adalah anak 

yang mahir dalam membaca, menulis dan berhitung.
48

 

Selain penjelasan diatas, terdapat faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam menstimulasi kemampuan visual spasial pada anak, yaitu: 

a) Faktor pendukung 

Anak mampu membedakan benda berdasarkan bentuk, fungsi dan 

warna. Tak hanya itu, anak juga mempunyai kreativitas dan imajinasi 

yang cepat dan tepat, anak dapat menerjemahkan ketidakaturan benda-

benda yang ada disekitarnya (dalam dan melalui pikirannya) menjadi 

suatu yang indah dan teratur. 

b) Faktor penghambat 

Berdasarkan kemampuan anak dapat menjadi petunjuk bahwa adanya 

kesulitan belajar dalam memahami konsep dasar dari bermain. Dengan 

aktivitas dan permainan monoton yang diberikan orang tua atau pendidik 

yang membuat anak kurang dalam mengembangkan kecerdasan visual 

spasialnya sehingga berakibat rendahnya kemampuan visual spasial 

anak.
49

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan visual 

spasial anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yakni dari fakor 

kecerdasan itu sendiri, faktor yang muncul dari pihak guru maupun faktor 

yang muncul dari pihak orang tua. Kemampuan visual spasial seorang anak 
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tergantung kepada apa yang diberikan orang tua, sejak anak masih berada di 

dalam kandungan hingga dewasa. Selain itu juga terdapat faktor pendukung 

dan faktor penghambat dari stimulasi yang diberikan oleh orang tua atau 

pendidik dalam mengembangkan kemampuan visual spasial anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kualitatif 

deskripif. Kualitatif deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati.
50

 Penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan 

penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan 

kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tekhnik pengumpuan 

dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah. Menurut John 

W, penelitian deskriptif tidak berhenti pada pengumpulan data, pengorganisasian, 

analisis dan penarikan interpretasi serta penyimpulan, tetapi dilanjutkan dengan 

membandingkan, mencari kesamaan-kesamaan dan hubugan kasual dalam 

berbagai hal.
51

 

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini 

secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap dan 

pemikiran dari orang secara individu maupun kelompok untuk memperoleh data-

data yang berisi informasi mengenai bentuk stimulasi perkembangan kemampuan 

anak usia dini, baik yang diperoleh dari data observasi, wawancara, maupun 

dokumentasi. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian bertempat di Desa 

Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. 

C. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan, yaitu: 

1.Pendekatan pendidikan, dimana sasaran utama dalam penelitian ini adalah orang 

tua, dengan menelaah bgaimana cara orang tua mendidik anak dalam 

mengembangkan kemampuan visual spasialnya. 

2.Pendekatan psikologis, dimana yang akan diteliti adalah bentuk stimulasi 

perkembangan kemampuan visual spasial anak usia 5-6 tahun selama pandemi 

covid-19. 

D. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian pengamatan yang bertumpu pada sumber data 

berdasarkan situasi yang terjadi, sumber data yang dimaksud adalah data kualitatif 

yang merupakan bahan-bahan yang direkam atau yang ditulis secara aktif oleh 

peneliti itu sendiri. Bahan-bahan itu menyangkut hal-hal khusus yang masih 

merupakan bahan mentah dan menjadi unsur penting dalam proses analisis. 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu: 

1.Sumber data primer adalah informasi yang langsung diperoleh dari sumber-

sumber primer, yaitu informasi dari orang pertama atau narasumber. Menurut 

peneliti, sumber data utama pada penelitian ini yaitu diperoleh dari orang tua 

anak, yaitu para ibu kandung dari sumber data sekunder yang informasinya 
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diambil langsung dari lokasi penelitian. Sumber data primer beserta 

keterangannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Sumber data primer 

No. Sumber Data Primer Inisial Usia Keterangan 

1. Kurnia Fadillah KF 28 Tahun 

Ibu dari FQ yang memiliki 

kesibukan sebagai seorang 

penjahit baju serta ibu 

rumah tangga. 

2. Ponia Ulfia PU 25 Tahun 

Ibu dari ANH yang 

memiliki kesibukan sebagai 

ibu rumah tangga dan 

memiliki usaha onlineshop 

kosmetik dan baju. 

3. Diana D 30 Tahun 

Ibu dari BFA yang 

memiliki kesibukan sebagai 

ibu rumah tangga. 

 

2.Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung 

dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga. Data ini digunakan untuk 

mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yang dimaksud adalah 

bersumber dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian, teori 
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dan beberapa dokumen yang menunjang penelitin.
52

 Adapun dalam penelitian 

ini, sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi beserta foto-foto 

anak yang berusia 5-6 tahun. Sumber data sekunder dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.4 Sumber data sekunder 

No. Sumber Data Sekunder Inisial Umur Jenis Kelamin 

1. Farah Qonitah FQ 6 Tahun Perempuan 

2. Arifah Nurul Hidayah ANH 5 Tahun Perempuan 

3. Bil Faqih Alfareza BFA 6 Tahun Laki-laki 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian guna 

mendapatkan data yang valid dan relevan dengan permasalahan yang telah 

ditentukan, maka dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu: 

1.Observasi 

Menurut Nasution, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam observasi ini, 

peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian.
53

 Pada metode penelitian ini, 

peneliti ikut andil dalam kegiatan saat dilapangan dengan mempertimbangkan 
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bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung 

dalam memberikan stimulasi kemampuan visual spasial pada anak. 

2.Wawancara (interview)  

Metode wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara bertatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan 

jawabannya juga diberikan secara lisan. Menurut Sugiyono, wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
54

 

Dalam wawancara penelitian menggunakan pedoman wawancara 

terstruktur, yaitu pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada 

interviewer telah ditetapkan terlebih dahulu.
55

 Dalam wawancara terstruktur, 

pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan. Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk 

menghimpun berbagai informasi tentang bentuk stimulasi perkembangan 

kemampuan visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-

19. Informan dalam wawancara ini adalah orang tua anak. Metode ini 

digunakan agar peneliti mengetahui reaksi responden saat diwawancara. 

3.Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

secara langsung di tempat peneliian, dalam hal ini meliputi laporan kegiatan, 
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foto-foto, file dokumen dan data lain guna mendapatkan data-data yang 

relevan dalam penelitian.
56

 

Tujuan peneliti menggunakan metode ini karena untuk memperoleh 

data yang diinginkan, sehingga data tersebut akan mudah dipercaya sehingga 

dapat menjadi bukti saat penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian atau alat penelitian adalah 

alat yang digunakan dalam penelitian, guna memperoleh data dan informasi yang 

dibutuhkan di lapangan. Adapun instrumen penelitian yang telah divalidasi oleh 

Ibu Dr. Hj. Ulfiani Rahman, M. Si (validator 1) dan Ibu Ade Agusriani, S. Psi., 

M. A (validator 2) sebagai berikut:  

1.Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mempermudah peneliti malakukan 

pengamatan terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Pedoman observasi 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan tentang 

bentuk stimulasi perkembangan kemampuan visual spasial pada anak usia 5-6 

tahun. Dalam proses observasi, peneliti tinggal memberikan komentar tanda 

centang (√) yang telah ditentukan pada kolom BB, MB, BSH, BSB. Pedoman 

observasi diadaptasi dari Permendikbud dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.5 Pedoman Observasi 

Bentuk Stimulasi Perkembangan Kemampuan Visual Spasial pada 

Anak Usia 5-6 Tahun selama Pandemi Covid-19
57

 

No. Aspek yang dinilai 

Ceklis 

BB MB BHS BSB 

1. 

Anak mampu menyebutkan bilangan serta 

mampu menunjukkan lambang 

bilangannya. 

    

2. 

Anak mampu menggambarkan suatu objek 

setelah diperlihatkan gambar aslinya. 

    

3. 

Anak mampu mengenal dan menyebutkan 

bermacam-macam warna. 

    

4. 

Anak mampu mengenal perbedaan ukuran 

benda-benda disekitarnya (besar, kecil, 

tinggi, pendek) 

    

5. 

Anak mampu menyebutkan gambar benda 

serta mampu menuliskannya. 

    

6. 

Anak mampu mengenal arah (kanan kiri, 

atas bawah, depan belakang). 

    

7. Anak mampu menyebutkan kembali nama-     
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Pendidikan Anak Usia Dini, Nomor 137 Tahun 2014, h.  24-26. 



44 
 

 

nama benda yang baru dilihatnya. 

8. 

Anak mampu menyebutkan kembali urutan 

kegiatan (kegiatan saat makan). 

    

 Keterangan:  

 BB : Belum Berkembang 

 MB : Mulai Berkembang 

 BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

 BSB : Berkembang Sangat Baik 

Konversi nilai skor dan indikator pengamatan adalah: 

 BB : 1 

 MB  : 2 

 BSH  : 3 

 BSB  : 4 

Kriteria: 

1) Kriteria penilaian saat menyebutkan bilangan dan lambang bilangannya 

a) Jika anak belum mampu menyebutkan bilangan dan lambang 

bilangannya, maka kriterianya adalah BB 

b) Jika anak hanya mampu menyebutkan dua bilangan dan lambang 

bilangannya, maka kriterianya adalah MB 

c) Jika anak hanya mampu menyebutkan tujuh bilangan dan lambang 

bilangannya, maka kriterianya adalah BSH 
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d) Jika anak mampu menyebutkan sepuluh bilangan dan lambang 

bilangannya, maka kriterianya adalah BSB. 

2) Kriteria penilaian objek 

a) Jika anak belum mampu mencurahkan satu objek yang dituangkan 

didalam gambarannya, maka kriterianya adalah BB 

b) Jika anak hanya mampu mencurahkan dua objek yang dituangkan 

didalam gambarannya, maka kriterianya adalah MB 

c) Jika anak hanya mampu mencurahkan tiga objek yang dituangkan 

didalam gambarannya, maka kriterianya adalah BSH 

d) Jika anak mampu mencurahkan lima objek yang dituangkan didalam 

gambarannya, maka kriterianya adalah BSB 

3) Kriteria penilaian mengenal warna 

a) Jika anak hanya mampu mengenal dan menyebutkan satu warna, maka 

kriterianya adalah BB 

b) Jika anak hanya mampu mengenal dan menyebutkan dua warna, maka 

kriterianya adalah MB 

c) Jika anak hanya mampu mengenal dan menyebutkan tiga warna, maka 

kriterianya adalah BSH 

d) Jika anak mampu mengenal dan menyebutkan lima warna, maka 

kriterianya adalah BSB 

4) Kriteria penilaian perbedaan ukuran 
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a) Jika anak hanya mampu mengenal perbedaan ukuran satu benda, maka 

kriterianya adalah BB 

b) Jika anak hanya mampu mengenal perbedaan ukuran dua benda, maka 

kriterianya adalah MB 

c) Jika anak hanya mampu mengenal perbedaan ukuran tiga benda, maka 

kriterianya adalah BSH 

d) Jika anak mampu mengenal perbedaan ukuran lima benda, maka 

kriterianya adalah BSB 

5) Kriteria penilaian menyebutkan gambar benda serta mampu 

menuliskannya 

a) Jika anak hanya mampu menyebutkan satu gambar benda serta mampu 

menuliskannya, maka kriterianya adalah BB 

b) Jika anak hanya mampu menyebutkan gambar benda, namun belum 

mampu menuliskannya, maka kriterianya adalah MB 

c) Jika anak hanya mampu menyebutkan tiga gambar benda serta mampu 

menuliskannya, maka kriterianya adalah BSH 

d) Jika anak mampu menyebutkan lima gambar benda serta mampu 

menuliskannya, maka kriterianya adalah BSB 

6) Kriteria penilaian mengenal arah 

a) Jika anak hanya mampu menunjukkan satu arah, maka kriterianya 

adalah BB 
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b) Jika anak hanya mampu menunjukkan dua arah, maka kriterianya 

adalah MB 

c) Jika anak hanya mampu menunjukkan tiga arah, maka kriterianya 

adalah BSH 

d) Jika anak mampu menunjukkan semua arah, maka kriterianya adalah 

BSB 

7) Kriteria penilaian menyebutkan kembali nama-nama benda yang baru 

dilihatnya 

a) Jika anak hanya mampu menyebutkan satu nama benda, maka 

kriterianya adalah BB 

b) Jika anak hanya mampu menyebutkan dua nama benda, maka 

kriterianya adalah MB 

c) Jika anak hanya mampu menyebutkan tiga nama benda, maka 

kriterianya adalah BSH 

d) Jika anak mampu menyebutkan lima nama benda, maka kriterianya 

adalah BSB 

8) Kriteria penilaian menyebutkan kembali urutan kegiatan 

a) Anak masih membutuhkan arahan pendidik dalam menyebutkan 

urutan kegiatan, maka kriterianya adalah BB 

b) Anak mulai dapat menyebutkan satu persatu urutan kegiatan namun 

masih dengan arahan pendidik, maka kriterianya adalah MB 
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c) Anak mulai mampu menyebutkan urutan kegiatan, namun tidak 

berurutan dan masih membutuhkan arahan pendidik, maka kriterianya 

adalah BSH 

d) Anak mampu menyebutkan urutan kegiatan secara sempurna tanpa 

bantuan pendidik, maka kriterianya adalah BSB 

2.Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data berikutnya, 

melalui pedoman wawancara ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

narasumber atau subjek penelitian, dimana yang menjadi subjek penelitian 

adalah orang tua anak. Dalam pedoman wawancara berisi pertanyaan-

pertanyaan yang dibutuhkan. Jadi, dalam proses wawancara, peneliti 

menggunakan media agar mempermudah peneliti dalam proses wawancara. 

Pedoman wawancara pada penelitian ini diadaptasi dari Permendikbud dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.6 Pedoman wawancara 

Bentuk Stimulasi Perkembangan Kemampuan Visual Spasial pada 

Anak Usia 5-6 Tahun selama Pandemi Covid-19 

No. Pertanyaan 

1. Stimulasi seperti apa yang ibu/bapak berikan kepada anak untuk 

pengenalan perbedaan ukuran: 

a. Panjang pendek  
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b. Besar kecil 

c. Tinggi pendek? 

2. Stimulasi seperti apa yang ibu/bapak berikan kepada anak dalam mengenal 

arah: 

a. Kanan kiri 

b. Atas bawah 

c. Depan belakang? 

3. Bagaimana bentuk pemberian stimulasi yang ibu/bapak berikan kepada 

anak dalam menyebutkan bilangan dan lambang bilangannya? 

4. Adakah bentuk permainan yang ibu/bapak berkan untuk menstimulasi 

pengenalan warna pada anak? 

5. Dalam pengenalan warna, apakah ibu/bapak memberikan peluang kepada 

anak untuk memilih tema permainan? 

6. Apakah pernah ibu/bapak memberikan stimulasi kepada anak mengenai 

pengenalan bentuk gambar serta penulisannya? 

7. Apa faktor pendukung yang ibu/bapak hadapi dalam memberikan stimulasi 

pada anak?  

8. Apa faktor penghambat yang ibu/bapak hadapi dalam memberikan 

stimulasi pada anak? 
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3.Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto 

yang digunakan sebagai bukti pendukung peneliti untuk melengkapi data-data 

dan sebagai alat bantu penelitian dalam melakukan kegiatan wawancara dan 

observasi. 

G. Teknik Analisis Data 

1.Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses pemilihan atau merangkum, 

menyederhanakan, memilih hal-hal pokok, mencari tema dan polanya, serta 

membuang yang tidak perlu. Sehingga data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan, 

2.Penyajiam Data (Display Data) 

Selanjutnya setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang 

akan dilakukan adalah dengan penyajian data. Melalui penyajian data maka 

data akan terorganisasi, tersusun pada pola hubungan, sehingga akan mudah 

dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

hubungan antar kategori dan sebagainya. Dalam tahap ini peneliti membuat 

teks naratif mengenai informasi yang diberikan oleh informan. 

3.Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conslusing Drawing/Verification) 

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung 

pengumpulan data berikutnya. Peneliti akan melakukan uji kebenaran setiap 
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makna yang muncul dari data yang diperoleh agar bisa 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali melakukan penelitian dilapangan untuk 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.
58

 

H. Keabsahan Data 

1.Trianggulasi 

Trianggulasi merupakan salah satu teknik dalam pengecekan data dari 

berbagai sumber untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih 

akurat dan kredibel.
59

 Ada 2 cara yang peneliti gunakan dalam menguji 

keabsahan data yaitu trianggulasi waktu, merupakan pengujian kredibilitas 

data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Sedangkan 

trianggulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data yaitu dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang 

berbeda.
60

 

2.Meningkatkan Ketekunan 

Untuk memperoleh derajat keabsahan data tertinggi, maka jalan 

penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan 

lapangan. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya 

mengandalkan kemapuan panca indera, namun juga menggunakan semua 
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panca indera termasuk pendengaran, perasaan dan insting peneliti. Dengan 

meningkatkan ketekunan pengamatan dilapangan, maka derajat keabsahan 

data telah ditingkatkan.
61

 

3.Perpanjangan Pengamatan 

Dalam perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan. Perpanjangan pengamatan akan peneliti lakukan jika 

data yang dikumpulkan belum meyakinkan atau belum dapat dipercaya, maka 

peneliti perlu memperpanjang waktu tinggal di lapangan dan terus melakukan 

pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan sambil mengkaji ulang 

dan menganalisis data yang sudah terkumpul.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 2021-10 April 2021. Pada 

penelitian ini, peneliti mengolah dan menganalisis data melalui proses penelitian 

yang telah dilakukan, yakni dengan menggunakan metode dan instruman yang 

telah peneliti tentukan di bab sebelumnya. Adapun data-data tersebut peneliti 

dapatkan melalui proses wawancara sebagai metode pokok dan observasi sebagai 

pendukung dalam pengumpulan data. Dalam menganalisis data, peneliti 

menggunakan metode deskripsi dan mengambil kesimpuan dari hasil wawancara 

dan hasil observasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dari orang tua anak dan observasi, peneliti 

mampu menyimpulkan bahwa stimulasi-stimulasi untuk melatih kemampuan 

visual spasial pada anak usia 5-6 tahun sangat beragam. Pertama, stimulasi untuk 

melatih anak terhadap perbedaan ukuran, seperti panjang pendek, besar kecil, 

tinggi pendek yaitu cukup menggunakan alat atau barang barang-barang yang ada 

didalam rumah seperti mainan, bola, mistar, pensil, kayu dan juga menggunakan 

ukuran badan anak dengan orang lain. Hal ini selaras dengan yang dipaparkan 

oleh ibu KF, mengatakan bahwa: 

“Misalkan contohnya seperti barang ya, besar atau kecil seperti bola, bola 
kelereng atau kasti itu kan ada perbedaan besar kecilnya, kalau untuk 
panjang pendek biasa mistar ya karena dirumah juga kan ada mistar, jadi 
mistar juga bisa digunakan, bisa juga pensil, kadang kan ada pensil yang 
panjang ataupun pendek, jadi bisa juga digunakan untuk media pengenalan 
ke anak saya. Kalau untuk tinggi pendek biasanya anak saya saya 
sejajarkan dengan ayahnya lalu saya tanya, Farah lebih tinggi mana ayah 
sama Farah? Lalu anak saya menjawab lebih tinggi ayah, kalo aku pendek. 
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Jadi dari situ saya bisa menilai bahwa anak saya sudah tau arti panjang 
pendek itu seperti apa”. 

Wawancara diatas didukung oleh hasil observasi yang dilakukan pada tiga 

sumber data sekunder terkait dengan mengenal perbedaan ukuran. Terdapat tiga 

aspek yang diamati diantaranya anak mampu mengenal ukuran panjang pendek, 

besar kecil, dan tinggi pendek. Berdasarkan hasil observasi, FQ, ANH dan BFA 

berkembang sangat baik pada semua aspek. Hal ini dapat dibuktikan pada saat 

anak dihadapkan pada benda-benda yang berukuran panjang pendek, besar kecil 

dan tinggi pendek, ketiga anak mampu menunjukkan perbedaan masing-masing 

benda dengan baik dan benar.  

Kedua, stimulasi dalam pengenalan arah, seperti kanan kiri, atas bawah, 

depan belakang. Para orang tua memberikan pembelajaran yang beragam bagi 

anaknya. Seperti halnya ibu KF meminta anak untuk menganbilkan atau 

meletakkan sesuatu sesuai instruksi orang tua dan dengan bantuan tetangga 

sekitar rumah dengan bermain sepeda. Dengan mengendarai sepeda anak bisa 

memahami arah kanan, kiri, depan dan belakang, sedangkan ibu PU memberikan 

pembelajaran bagi anak dengan cara makan dan cebok harus sesuai dengan 

menggunakan tangan kanan atau kiri. Selain itu, ibu D juga mengatakan bahwa: 

 “Biasanya kalo sambil main game mobil-mobilan, kan kalo main game 
mobil-mobilan biasanya ada belok kanan dengan belok kiri ya, jadi kalo 
main game sambil saya awasi dan sambil saya arahkan belok ke kanan itu 
kemana dan belok ke kiri itu kemana, dan kalo maju terus namanya 
kedepan, kalo putar balik namanya ke belakang, kira-kira seperti itu. Kalo 
pengenalan atas bawah biasanya lebih ke main tebak-tebakan biasanya, 
kadang saya tanya kalo didalam rumah itu kalo dibagian atas itu ada apa-apa 
saja dan di bawah ada apa saja, mungkin lebih ke tata letak barang-barang di 
dalam rumah begitu lah”. 

Wawancara diatas didukung oleh observasi yang dilakukan pada tiga sumber 

data sekunder terkait dengan kemampuan mengenal arah. Terdapat tiga aspek 
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dalam pengenalan arah, yaitu kanan kiri, atas bawah dan depan belakang. 

Berdasarkan hasil observasi, FQ, ANH dan BFA berkembang sangat baik pada 

semua aspek. Hal ini dibuktikan pada saat anak diminta untuk menyebutkan arah 

kanan kiri, atas bawah dan depan belakang sesuai arah tanda panah yang di 

sediakan, ketiga anak mampu menyebutkan dengan baik dan benar.  

Ketiga, hasil wawancara para orang tua terkait bentuk stimulasi dalam 

menyebutkan bilangan dan lambang bilangannya. Seperti berhitung, melalui buku 

berhitung, poster-poster angka. Seperti yang diungkapkan oleh ibu KF, sebagai 

berikut: 

“Untuk pengenalannya ya dengan adanya barang-barang yang ada didalam 
rumah, jumlah barang itu misalkan satu ataupun dua, jadi setelah dia bisa 
menyebutkan mana barang yang berjumlah satu ataupun dua nah itu nanti 
kita bisa mengajarinya untuk berhitung. Kalau mengenalkan lambang 
bilangannya itu ada ya poster-poster yang dijual itu untuk khusus angka, nah 
dengan cara itu kita bisa mengenalkan bahwa ini angka satu, ini angka dua, 
ini angka tiga, jadi selanjutnya nanti kita tinggal menyesuaikan saja, angka 
dasarnya kan satu, dua sampai sembilan, nah jadi untuk selanjutnya kita 
yang mengajari perkembangan dalam menghitung itu”. 

Selain itu, ibu PU juga mengungkapkan bahwa: 

“Kalau menyebutkan bilangan satu sampai sepuluh dia sudah hafal, tapi 
kalau untuk menunjukkan lambang bilangannya dia belum paham, jadi 
selain buku-buku pelajaran yang dari sekolah, saya biasa belikan buku-buku 
pembelajaran untuk anak usia dini, kan biasanya di buku itu ada gambarnya 
seperti gambar buah-buahan misalnya, kemudia disuruh menuliskan berapa 
banyak gambar buah yang ada dibuku itu kan, jadi disitu saya latih dari 
buku-buku itu”. 

Hasil observasi yang dilakukan pada ketiga data sekunder terkait dengan 

menyebutkan bilangan dan lambang bilangannya, FQ berkembang sangat baik, 

hal ini dibuktikan pada saat diperlihatkan gambar bilangan, FQ dapat menunjuk 

dan menyebutkannya, meskipun diacak FQ juga mampu menyebutkan dengan 

baik dan benar. Sedangkan ANH dan BFA mulai berkembang. ANH dan BFA 
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mampu menyebutkan angka satu sampai sepuluh namun untuk lambang bilangan, 

keduanya masih bingung, hal ini dibuktikan pada saat diperlihatkan gambar 

bilangan, ANH dan BFA masih sangat kesulitan untuk menunjuk lambang 

bilangan yang telah disebutkan peneliti. 

Keempat, hasil wawancara para orang tua terkait bentuk permainan untuk 

menstimulasi pengenalan warna pada anak. Dalam pengenalan warna orang tua 

kadang memberikan pengajaran sembari bekerja dengan cara tebak-tebakan 

warna melalui benda-benda yang ada disekitarnya. Seperti yang diungkapkan oleh 

ibu D, sebagai berikut: 

 “Kadang waktu pas mengecat rumah ya, kan anak saya itu kalo liat orang 
kerja apalagi bapaknya begitu pasti dia seneng sekali kalo disuruh bantu-
bantu, nah pada saat aktivitas seperti ini lah waktu yang pas menurut saya 
untuk mengajari anak, kalo mengenali warna itu ada yang sudah bisa, ada 
juga yang masih susah untuk menyebutnya contohnya merah dengan orange 
kan itu hampir sama kan jadi kadang masih keliru penyebutannya”. 

Selain itu ibu PU juga mengungkapkan bahwa:  

“Kalo mengenalkan warna biasanya ketika nonton tv begitu kan biasanya 
dia nonton cartoon, biasanya cartoon banyak mengedukasi ya, jadi kadang 
saya tanya ini warna apa? Ini warna apa? Seperti itu. Tapi dia sudah hafal 
macam-macam warna sebenarnya, tinggal kita latih saja setiap hari dan 
tidak hanya dengan nonton saja, kadang kan banyak barang-barang didalam 
rumah yang warna warni jadi tinggal kita tunjuk ini warna apa nak? Ini 
warna apa nak? Begitu”. 

 Adapun observasi ketiga sumber data sekunder terkait mengenal dan 

menyebutkan bermacam-macam warna. FQ dan ANH berkembang sangat baik, 

hal ini dubuktikan pasa saat diperlihatkan bermacam-macam warna, keduanya 

mampu menyebutkan dengan baik dan benar. Sedangkan BFA berkembang sesuai 

harapan, hal ini dibuktikan pada saat diperlihatkan bermacam-macam warna, 

beberapa warna BFA dapat menyebutkan dengan baik, namun untuk warna yang 
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hampir sama seperti merah dengan pink, merah dengan orange BFA masih 

kesulitan untuk membedakan warna tersebut. 

Kelima, hasil wawancara oleh para orang tua terkait memberikan peluang 

kepada anak untuk memilih tema permainan dalam pengenalan warna. Seperti 

buku mewarnai dan game. Orang tua FQ dan ANH memberikan peluang kepada 

anaknya dalam bermain, membebaskan anak bermain apa saja agar dapat 

berkreasi sebaik mungkin, memfasilitasi kebutuhan anak serta cukup mengawasi 

anak dengan baik pada saat bermain. Hal lain juga diungkapkan oleh ibu D, 

sebagai berikut: 

 “Kalo permainan biasa nya menggambar sambil mewarnai ya, kan ada juga 
saya belikan buku mewarnai untuk anak usia dini, nah di buku mewarnai itu 
kan ada ketentuannya ini harus diwarnai apa, ini harus diwarnai apa kan 
begitu. Apalagi sekarang sudah canggih kan jadi kadang juga main game 
mewarnai juga biasanya. Kalo anak punya kemauan begitu ya kita tinggal 
memfasilitasi saja ya, asal selalu diawasi saja kalo saat dia main, seperti 
itu”. 

Keenam, stimulasi terkait pengenalan bentuk gambar serta penulisannya. 

Seperti buku bergambar, kartu gambar dan dengan cara melihat gambar asli. 

Seperti yang diungkapkan oleh ibu KF, mengatakan bahwa: 

“Menggunakan buku-buku untuk usia dini, untuk taman kanak-kanak nah 
jadi kadang saya belikan itu, yang penting kita sudah mengenalkan huruf 
jadi dia sudah tau huruf, tau mengeja, jadi tinggal kita saja yang 
memfasilitasi lah istilahnya, dengan contohnya itu tadi yaitu membelikan 
buku, kadang kan ada kayak gambar sketsa ya, biasa mewarnai nah begitu, 
jadi dari situ kan ada banyak gambar benda yang ada dibuku tersebut, nah 
jadi kita tinggal tunjukkan oh ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini bacanya 
apa? Dia juga sudah tau nama-nama benda yang ada disekitarnya ini dia 
sudah tau, penulisannya pun dia sudah bisa”. 

Stimulasi yang sama juga diberikan oleh orang ibu PU dan ibu D, namun ANH 

dan BFA belum dapat menulis dengan sempurna tetapi dapat mengenali dan 

menyebutkan bermacam-macam nama benda disekitarnya. Hasil observasi yang 
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dilakukan pada tiga sumber data sekunder terkait menyebutkan gambar benda 

serta mampu menuliskannya. Pada hasil observasi FQ berkembang sangat baik, 

hal ini dibuktikan pada saat diperlihatkan gambar-gambar benda, FQ mampu 

menyebutkan serta mampu menuliskan semua nama-benda tersebut dengan baik 

dan benar. Sedangkan ANH dan BFA mulai berkembang, hal ini dibuktikan pada 

saat diperlihatkan gambar benda ANH dan BFA mampu menyebutkan semua 

nama-nama benda pada gambar tersebut namun belum dapat menulisaknya. 

Adapun hasil observasi yang dilakukan pada tiga sumber data sekunder 

terkait mampu menggambarkan suatu objek setelah diperlihatkan gambar aslinya, 

FQ berkembang sangat baik, hal ini dibuktikan pada saat diperlihatkan lima 

macam gambar benda, FQ mampu mengambarkan kelima bentuk gambar tersebut 

dibuku gambarnya dengan sempurna. Sedangkan ANH dan BFA berkembang 

sesuai harapan, hal ini dibuktikan ANH hanya mampu menggambarkan tiga 

benda dan BFA hanya mampu menggambarkan empat benda, namun bentuk 

gambar ANH dan BFA masih belum sempurna. 

Hasil observasi ini juga dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan 

pada ketiga sumber data sekunder terkait mampu menyebutkan kembali nama-

nama benda yang baru dilihatnya. Pada hasil observasi, FQ, ANH dan BFA 

berkembang sangat baik, hal ini dibuktikan pada saat setelah diperlihatkan lima 

macam gambar benda kemudian diminta untuk menyebutkan kembali kelima 

gambar benda tersebut, FQ, ANH dan BFA dapat menyebutkan dengan baik dan 

benar kelima gambar tersebut.  

Dari hasil observasi diatas, juga terdapat hasil bservasi yang dilakukan pada 

tiga sumber data sekunder terkait mampu menyebutkan kembali urutan kegiatan 
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(kegiatan saat makan). Dari hasil bservasi ini, FQ, ANH dan BFA berkembang 

sesuai harapan, hal ini dibuktikan pada saat peneliti mempraktekkan kegiatan saat 

makan kemudian FQ, ANH dan BFA diminta untuk menyebutkan kembali urutan 

kegiatan, ketiganya masih bingung dalam menyebutkan urutan kegiatan dan 

masih memerlukan bimbingan dari peneliti. 

Ketujuh, hasil wawancara oleh para orang tua terkait faktor pendukung 

dalam memberikan stimulasi pada anak sangat beragam yaitu, baik dari 

lingkungan sekitar, orang tua, kebutuhan gizi, kreatifitas orang tua, dan motivasi. 

Kedelapan, faktor penghambat yang dihadapi oleh orang tua dalam memberikan 

stimulasi pada anak sangat beragam, seperti anak sering tidak mood dalam 

belajar, terlena saat main gadget, dan tidak ingin diganggu pada saat sedang asik 

bermain, tidak terkontrol dan harus diiming-imingi hadiah agar anak mau belajar 

dan kurangnya peran seorang ayah. Adapun ungkapan dari ibu KF, bahwa: 

“kalo kendalanya sih banyak, kadang kalau sudah terlanjur main, asik main, 
kalau disuruh belajar agak susah, apalagi kalo sekarang kan jaman canggih 
ya jaman gadget, nah jadi kalo sudah itu gadget yang dipegang itu susahnya 
minta ampun, kendalanya sih itu, tapi ya kembali lagi pada diri kita 
bagaimana kita bisa berusaha mengajak, merangkul anak saya agar bisa 
memberikan pelajaran dan wawasan lah meskipun tidak disekolah, 
dirumahpun bisa”. 

  Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dapat disimpulkan 

bahwa bentuk stimulasi perkembangan kemampuan visual spasial pada anak usia 

5-6 tahun selama pandemi covid-19 sangat beragam, tidak harus menngunakan 

alat permainan yang mahal, namun alat atau barang-barang yang berada didalam 

rumah sangat berguna untuk menstimulasi kemampuan visual spasial anak, 

seperti ukuran mistar, pensil, kayu, dan barang-barang lain yang berbeda ukuran. 

Adapun stimulasi dari orang tua melalui buku bergambar, poster-poste bilangan, 
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buku mewarnai, main game, tebak-tebakan, membebaskan anak untuk bermain 

namun harus tetap dalam pengawasan orang tua. Selain itu, ada beberapa faktor 

pendukung yang mempengaruhi kemampuan visual spasial anak, seperti 

lingkungan yang kondusif, motivasi dari rang tua, kreatifitas orang tua dalam 

pemberian stimulasi dan kebutuhan gizi. Sedangkan faktor pendukung pemberian 

stimulasi pada anak yaitu, penggunaan gadget, tidak terkontrol dan waktu saat 

bermain. 

B. Pembahasan 

Pembahasan mengenai bentuk stimulasi perkembangan kemampuan visual 

spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pendemi covid-19 dilakukan peneliti 

dengan merujuk pada hasil wawancara dan observasi dilapangan. Pada uraian ini, 

peneliti akan mengungkap dan memaparkan mengenai hasil penelitian guna untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian. Pemaparannya sebagai berikut: 

1.Bentuk Stimulasi Perkembangan Kemampuan Visual Spasial pada Anak 

Usia 5-6 Tahun selama Pandemi Covid-19 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dijelaskan pada 

bagian sebelumnya, ketiga sumber data primer yaitu orang tua anak 

menerapkan pembelajaran dirumah dengan berbagai macam bentuk dan 

kreasi, semua itu guna menstimulasi perkembangan kemampuan visual spasial 

anak. Hal ini dikarenakan virus covid-19 sedang mewabah di berbagai daerah 

di Indonesi termasuk di luar negeri. Akibat wabah tersebut, beberapa sekolah 

harus tutup sehingga proses pembelajaran dengan tatap muka tidak dapat 

dilakukan seperti biasanya, sehingga proses pembelajaran harus dilakukan 
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secara daring dirumah. Hal ini mengharuskan orang tua untuk terjun langsung 

dalam proses pembelajaran.  

Ketiga sumber data primer penerapkan berbagai macam pembelajaran 

dirumah. Untuk menstimulasi kemampuan visual spasial anak, alat permainan 

yang digunakan tidak harus mahal, cukup menggunakan alat atau barang yang 

berada dirumah sudah cukup bagi mereka dalam mengembangkan 

kemampuan anak. Stimulasi yang diberikan bermacam-macam, menggunakan 

alat-alat yang berbeda ukuran dan bentuk (penggaris, pensil, kayu dan lain-

lain), bermain tebak-tebakan warna, bernyanyi, menggunakan buku gambar 

dan buku mewarnai, menggunakan poster angka, main game, meminta anak 

untuk menyebutkan kembali benda-benda yang telah dilihatnya dan meminta 

anak untuk menyebutkan kembali urutan-urutan kegiatan, seperti kegiatan 

makan.  

Stimulasi-stimulasi yang diberikan orang tua tersebut bertujuan untuk 

mengembangkan kecerdasan visual spasial, hal ini melibatkan kesadaran akan 

warna, garis, ukuran, arah, bentuk dan juga hubungan antara elemen-elemen 

tersebut. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat objek 

dari berbagai sudut pandang.
63

 Kecerdasan visual spasial berkaitan dengan 

pemahaman ruang disekitar kita, artinya kita dapat memahami bentuk ruang 

disekitar kita serta objek-objek yang ada didalamnya. Seperti halnya 

kecerdasan lainnya, kecerdasan visual spasial pastinya dikontrol oleh otak 
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kita. Anak dengan kecerdasan visual spasial menyukai jenis permainan yang 

berhubungan dengan rancang bangun suatu objek, seperti puzzle dan lego.
64

 

Perkembangan kecerdasan visual spasial anak akan dapat diamati dan 

dilihat perkembangannya melalui capaian indikator yang sesuai dengan usia 

dan tahap perkembangan anak usia dini, sehingga orang tua atau pendidik 

dapat memberikan stimulus yang tepat dalam mengembangkan kecerdasan 

visual spasial anak. 

Beberapa hal-hal tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa 

memaksimalkan kecerdasan visual spasial pada anak memegang peranan 

penting dalam perkembangan anak, khususnya terhadap perkembangan 

kecerdasan visual spasial anak. sehingga anak-anak mampu bereksplorasi 

dengan baik dan dapat mengembangkan potensinya. 

2. Faktor Pendukung dalam Memberikan Stimulasi Perkembangan Kemampuan 

Visual Spasial pada Anak Usia 5-6 Tahun selama Pandemi Covid-19 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor pendukung dalam 

memberikan stimulasi perkembangan visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama 

pandemi covid-19 adalah sebagai berikut: 

1) Lingkungan yang kondusif 

a. Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluaga adalah Pilar utama membentuk baik buruknya 

pribadi dan kecerdasan manusia agar berkembang dengan baik termasuk 

etika, moral dan akhlaknya. Peran keluarga dapat membentuk pola sikap 

dan pribadi anak, juga dapat menentukan proses pendidikan yang 
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diperoleh anak. lingkungan keluarga juga dapat berperan sebagai sumber 

pengetahuan anak, juga dapat berperan berpengaruh terhadap keberhasilan 

prestasi anak. lingkungan keluarga juga menjadi penanggungjawab utama 

terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani anak, yakni melalui ilmu 

mendidik dan membimbing putra-putrinya. Berhasil tidaknya pendidikan 

seorang anak dapat dihubungkan dengan perkembangan sikap dan pribadi 

orang tuanya serta hubungan komunikasi dan role model dalam 

keluarganya, lingkungan keluarga dapat berperan penuh terhadap 

perkembangan keluarga untuk memberikan sistem pendidikan secara 

komprehansif, saling berkesinambungan, mulai dari anak tumbuh dari 

masa perkembangan hinga masuk masa dewasa. Pembentukan 

kemampuan atau kecerdasan anak dapat diberikan oleh keluarga dalam 

bentuk pemahaman benda-benda dan gambar-gambar. Ketika anak mulai 

mengkritisi dan bertanya tentang suasana dan keadaan ataupun apa yang 

dilihatnya. 

b. Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat memiliki peran yang tidak kalah 

pentingnya dalam proses tumbuh kembang anak. lingkungan masyarakat 

luas memiliki pengaruh besar terhadap kecerdasan anak. situasi 

kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya, mempengaruhi sikap 

dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan masyarakat 
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juga dapat memberikan contoh, melarang, atau mengajak anak dalam 

melakukan suatu perbuatan.
65

 

c. Pemberian motivasi 

Motivasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan kecerdasan 

anak, dimana motivasi dapat membuat anak tergerak dan berkeinginan 

untuk belajar. Pentingnya motivasi dalam proses pembelajaran perlu 

dipahami oleh orang tua agar dapat membantu atau melakukan berbagai 

bentuk tindakan kepada anak dalam belajardapat membantu anak untuk 

mengembangkan kemandirian, kepercayaan diri, dan memberikan 

dukungan agar anak tidak mudah putus asa. Selain itu, juga usaha yang 

dilakukan orang tua dengan memberikan pujian kepada anak dan lagu-

lagu tentang tema pembelajaran yang disampaikan.
66

 Usaha itu dapat 

membantu anak menggunakan seluruh potensinya untuk mencapai 

perkembangan dan kecerdasan anak dengan maksimal merupakan tugas 

dan tanggung jawab utama orang tua. 

4) Kebutuhan gizi 

Gizi merupakan salah satu faktor yang mutlak diperlukan dalam 

proses tumbuh kembang fisik, sistem saraf, dan otak, serta tingkat 

intelektualitas dan kecerdaan anak.
67

 kurangnya asupan gizi yang 

seimbang, anak akan kesulitan dalam belajar, anak akan mudah 
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mengantuk dan kurang bergairah untuk belajar. Daya pikir anak juga akan 

kurang, karena pertumbuhan otaknya tidak optimal. Oleh karena itu, dari 

hasil wawancara ada salah satu orang tua yang menerapkan gizi seimbang 

bagi anaknya, agar kemampuan dan kecerdasan anak dapat berkembang 

dengan baik. 

5) Kreativitas orang tua  

Selama pandemi covid-19 mengharuskan anak belajar dirumah. 

Dengan alat dan bahan yang digunakan disekolah dalam proses belajar 

tidak sebanding dengan dirumah mengharuskan orang tua untuk lebih 

kreatif dalam memberikan model pembelajaran yang baru kepada anak-

anaknya. Hal ini senada dengan pendapat Nana Syaodik bahwa kreativitas 

merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan 

menciptakan suatu hal baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan 

bagi orang lain.
68

 Hal baru itu tidak harus selalu sesuatu yang sama sekali 

belum pernah ada sebelumnya, namun unsur-unsurnya mungkin telah ada 

sebelumnya. Jadi, hal baru itu adalah sesuatu yang sifatnya inovatif, 

sehingga anak akan tertarik dalam proses belajar.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah 

pendidik utama bagi anak-anaknya. Semua proses perkembangan tidak luput 

dari peran orang tua. Dalam perkembangan dan kecerdasan anak tidak hanya 

dari lingkungan keluarga, namun peran lingkungan sosial juga berpengaruh 

terhadap proses tumbuh kembang anak. 
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3.Faktor Penghambat dalam Memberikan Stimulasi Perkembangan 

Kemampuan Visual Spasial pada Anak Usia 5-6 Tahun selama Pandemi 

Covid-19 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor penghambat 

dalam memberikan stimulasi perkembangan kemampuan visual spasial pada 

anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19 adalah sebagai berikut: 

1) Penggunaan gadget 

Pengunaan gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi 

anak. anak akan menghabiskan waktunya dengan gadget akan lebih 

emosional dan memberontak karena merasa sedang diganggu saat asyik 

bermain game, malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, bahkan untuk 

makanpun harus disuap. Lebih menghawatirkan lagi, jika mereka sudah 

tidak tengok kanan kiri atau memperdulikan orang disekitarnya, bahkan 

menyapa orang yang lebih tuapun enggan. 
69

 

Hal ini, peran orang tua terhadap anak-anaknya harus selalu 

dilakukan. Jangan sampai orang tua mengandalkan gadget untuk 

menemani anak dan membiarkan anak lebih mementingkan gadget agar 

tidak mengganggu. Mengontrol setiap konten yang ada di gadget anak 

merupakan salah satu cara efektif. Lebih sering mengajak untuk 

berdiskusi, tanya jawab dalam waktu luang, bermain bersama, atau hanya 

sekedar bercanda di sela-sela aktifitas yang padat. Kagiatan ini dapat 

mengembangkan daya imajinasi dan kreatifitasnya. 
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2) Kurang terkontrol 

Pembelajaran secara daring selama pandemi covid-19 membuat 

anak tidak kurang terkontrol dengan baik. Hal ini dikarenakan orang tua 

juga harus membagi waktu dalam bekerja maupun mengurus anak, 

akibatnya proses belajar kurang berjalan dengan baik. Hal lain juga terjadi 

akibat orang tua memiliki kendala yaitu kurang memahami materi yang 

diberika oleh pihak guru, orang tua menganggap tugas yang diberikan 

terlihat sulit sehingga mereka sulit untuk menyampaikan kepada anak.
70

 

3) Kurangnya peran seorang ayah  

Peran ayah memang sebegitu krusialnya bagi pertumbuhan seorang 

anak, mengingat ada banyak sekali ayah yang tidak ingin terlibat dan 

menganggap urusan anak adalah urusan seorang ibu. Selama ini banyak 

sekali ayah yang menganggap bahwa tugas utama mereka adalah mencari 

nafkah dan mencukupi kebutuhan anak dan istri secara materi. 

Mencari nafkah adalah kewajiban seorang ayah tetapi bukan hanya 

tentang materi saja. Hal ini perlu diperhatikan karena memang sangat 

krusial dalam perkembangan anak. ada beberapa hal yang memang ibu 

kurang maksimal dalam mengarahkan dan mendidik anak dan iniah yang 

mungkin menjadi bagian dari peran seorang ayah untuk mendidik anak. 

figur seorang ayah tidak hanya membutuhkan materi, mereka juga 

membutuhkan perhatian, kasih sayang dan pola didik yang baik. Selain 

mendampingi, tugas seorang ayah juga adalah untuk menjadi pemimpin 
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yang baik yang bisa dicontoh oleh seorang anak. banyak sekali ayah yang 

pulang hanya untk istirahat dan tidak mau peduli dengan apa yang 

anaknya sedang lakukan. Kurangnya komunikasi antara ayah dengan anak 

tentu sangat tidak baik bagi kondisi mental sang anak. bahkan ada 

beberapa anak yang memiliki rasa segan dan takut kepada ayahnya karena 

kurangnya komunikasi. Memang citra seorang ayah haruslah seorang yang 

tegas sehingga anaknya selalu memperhatikan ketika mereka dinasehati 

dan dibimbing. Tetapi jika hanya ditakuti, maka ini adalah salah satu 

kesalahan dalam mendidik anak.
71

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari 

penggunaan gadget terhadap anak sangat banyak, yaitu membuat anak 

menjadi emosional dan memberontak, serta anak sulit terkontrol akibat 

orang tua yang terkendala dalam memahami materi yang diberikan oleh 

pihak guru. Selain itu tidak hanya ibu yang bertugas mendidik anak, peran 

seorang ayah juga sangat penting bagi petumbuhan seorang anak. maka 

dari itu orang tua adalah pondasi utama dalam pertumbuhan anak, 

sehingga anak mampu menghadapi perkembangan selanjutnya dimasa 

mendatang. 

Adapun kelebihan dari penelitian ini adalah dapat menambah ilmu dan 

wawasan peneliti, dikarenakan peneliti terjun secara langsung ke lapangan guna 

mendapatkan informasi sesuai fakta dari lapangan, peneliti juga mendapatkan 

pembelajaran bagaimana cara mendidik anak selama pandemi covid-19. Pada saat 

dilapangan, peneliti juga tidak kesulitan dalam menjelaskan karena bahasa yang 
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digunakan adalah bahasa sehari-hari sehingga dipahami oleh sumber data primer 

dan sumber data sekunder karena masih dalam lingkup atau lingkungan yang 

sama dengan peneliti. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini yaitu pengalaman 

para sumber penelitian yang sangat diperlukan guna mendapatkan hasil yang 

sesuai, penyajian informasi dari hasil penelitian, serta hasil penelitian bersifat 

subjektif. Oleh karena itu, peneliti bertanggungjawab penuh atas segala informasi 

yang diberikan oleh para sumber penelitian. Adapun kendala yang dihadapi 

peneliti yaitu kurang bersemangat dan menunda-nunda dalam penyusunan hasil 

penelitian. Akibatnya menghambat penyelesaian peneliti karena memakan waktu 

yang cukup lama sehingga tidak tepat pada waktunya.    
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis dan pembahsan secara mendalam terhadap data 

hasil penelitian dilapangan, penelitian ini menghasilkan temuan dan kesimpulan, 

sebagai berikut: 

1. Bentuk stimulasi perkembangan kemampuan visual spasial pada anak usia 5-

6 tahun selama pandemi covid-19. Dengan minimnya alat permainan dalam 

mengedukasi kemampuan visual spasial anak, stimulasi yang diberikan oleh 

orang tua diantaranya menggunakan alat dan bahan pembelajaran yang 

ramah lingkungan, orang tua menggunakan alat atau barang-barang yang ada 

didalam rumah seperti mistar, pensil, kayu dan lain-lain dalam mengenalkan 

ukuran dan bentuk pada anak. Dalam mengenalkan warna pada anak, orang 

tuapun juga memberikan stimulasi menggunakan barang-barang yang ada di 

dalam rumah dengan bermain tebak-tebakan ataupun bernyanyi. Dalam 

mengenalkan arah pada anak, orang tua memberikan stimulasi dengan 

meminta anak mengambil atau meletakkan sebuah barang sesuai petunjuk 

orang tua. Dalam pengenalan angka dan gambar, rang tua memberikan 

stimulasi berupa poster-poster angka, gambar-gambar benda, buku 

bergambar dan buku mewarnai, main game, dan lain-lain. 

2.   Faktor pendukung dalam memberikan stimulasi perkembangan kemampuan 

visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19, sebagai 
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berikut: a) lingkungan yang kondusif; b) pemberian motivasi; c) kebutuhan 

gizi dan; d) kreatifitas orang tua. 

3.  Faktor penghambat dalam memberikan stimulasi perkembangan kemampuan 

visual spasial pada anak usia 5-6 tahun selama pandemi covid-19, adalah 

sebagai berikut: a) penggunaan gadget yang membuat anak menjadi 

emosional dan memberontak; b) kurang terkontrol; c) kurangnya peran 

seorang ayah. 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi penelitian berasarkan hasil penelitian diantaranya: 

1. Para anak usia dini berusia 5-6 tahun agar tetap semangat belajar secara 

daring dan belajar secara mandiri dirumah untuk menstimulasi 

perkembangan kemampuan visual spasial dimasa pandemi covid-19. 

2. Para orang tua diharapkan agar lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan 

pelajaran bagi anak-anak mereka, dengan menggunakan alat atau benda yang 

berada dirumah yang membuat anak agar lebih tertarik dalam belajar agar 

kemampuan visual spasial anak dapat berkembang, juga selalu membiasakan 

untuk hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan selama pandemi covid-

19. 

3. Para peneliti yang akan meneliti selanjutnya diharapkan agar lebih kreatif 

dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain sebelum dan sesudah 

penelitian, serta mempertimbangkan proses penelitian yang berlangsung 

dengan menerapkan protokol kesehatan guna memperoleh hasil yang lebih 

maksimal. Para peneliti selanjutkan juga diharapkan dalam memberikan 

stimulasi pada anak alangkah lebih baik jika memilih tema observasi di 
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sesuaikan dengan pembelajaran yang ada di sekolah anak, pada penelitian ini 

sedikit kurang efektif dikarenakan keterbatasan peneliti, sehingga peneliti 

memberikan   stimulasi sesuai dengan ide peneliti sendiri. 
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Lampiran 6: Dokumentasi 

a. Wawancara dengan orang tua anak 

Orang tua FQ     Orang tua ANH 

Orang tua BFA 
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b.Kegiatan saat menyebutkan bilangan dan lambang bilangannya 

FQ    ANH    BFA 

c. Kegiatan saat menggambar objek  

FQ    ANH     BFA 

d.Kegiatan saat menyebutkan macam-macam warna 

FQ    ANH    BFA 
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e. Kegiatan saat menyebutkan macam-macam ukuran (panjang pendek, besar 

kecil, tinggi dan pendek) 

FQ 

ANH 

BFA 
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d. Kegiatan saat menyebutkan arah (kanan kiri, atas bawah dan depan belakang) 

FQ    ANH    BFA 

f. Kegiatan saat menyebutkan kembali nama-nama benda yang baru dilihatnya 

FQ    ANH    BFA 

g.Kegiatan saat menyebutkan kembali urutan kegiatan (kegiatan saat makan) 

FQ    ANH    BFA 
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