
 
 

 
 

PENGARUH KEGIATAN KOLASE MENGGUNAKAN BAHAN ALAM 

TERHADAP KEMAMPUAN MOTORIK HALUS ANAK  

PADA KELOMPOK B DI TK ISLAM NURUL MUBARAK KABUPATEN 

MAROS 

 

 

PROPOSAL SKRIPSI 

 

 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Pendidikan 

(S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  

UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

Oleh: 

RADIAH NOVAL 

NIM: 20900116016 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 

 ALAUDDIN MAKASSAR 

2022



 
 

i 
 

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama     : Radiah Noval 

NIM     : 20900116016 

Tempat/ Tanggal Lahir  : Soppeng / 10 Mei 1998 

Jurusan    : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Fakultas    : Tarbiyah dan Keguruan 

Alamat    : BTN. Nusa Idaman Maros 

Judul    : Peranan  

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi 

ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi 

ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau orang lain, sebagian ataupun 

seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

Samata,  

Penulis,   

 

Radiah Noval 

NIM: 20900116016 

 



 
 

ii 
 



 
 

iii 
 

 

KATA PENGANTAR 

الله الرحمن الرحيم  مسب  

Assalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillahi Rabbil Alaamiin, segala puji dan syukur bagi Allah swt 

senantiasa penulis panjatkan, karena atas limpahan rahmat, kuasa dan kehendak-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak 

lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah membawa umatnya 

dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah seperti sekarang ini. 

Penyusunan skripsi yang berjudul “Peranan Permainan Bowling Terhadap 

Pengenalan Angka Pada Anak Usia Dini” ini ditujukan untuk memenuhi salah 

satu syarat untuk menyelesaikan tahap akhir pendidikan Sarjana Starta Satu (S1) 

di Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan 

motivasi dari berbagai pihak, baik secara material maupun spiritual. Oleh karena 

itu, patutlah dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Pertama, untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga 

saat ini dapat menyelesaikan pendidikan 

2. Kedua, untuk kedua orang tua saya bapak A. Rais Noval dan ibu saya A. 

Ina Sugireng yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih sayang 

yang tak ternilai. Untuk kakak saya A. Sompa Werune yang selalu 

memberikan dukungan  dan motivasi.  

3. Bapak Dr. H. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I. selaku Dekat Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar, Bapak Dr. M. Shabir U., M.Ag., 

selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. M. Rusdi T, M. Ag., selaku Wakil 

Dekan II, dan Bapak Dr. H. Ilyas, M. Pd., M.Si., selaku Wakil Dekan III. 



 
 

iv 
 

4. Ibu Hj. Ulfiani Rahman, S. Ag., M. Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini dan Ibu Wahyuni Ismail, M. Si., Ph.D., selaku 

Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini beserta staf Jurusan 

yang selalu siap memberikan fasilitas, pelayanan, izin, dan kesempatan 

yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

5. Ucapan terima kasih dan penghargaan dengan hormat kepada bapak Dr. 

Muh. Rusydi Rasyid, M. Ag., M. Ed. selaku pembimbing I dan ibu Dr. Hj. 

Dahlia Patiung, M. Pd. selaku pembimbing II yang telah meluangkan 

waktunya untuk membimbing, mengoreksi, membantu serta memotivasi 

penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Kepada Bapak Dr. M. Yusuf T., M. Ag., selaku penguji I dan ibu Dr. 

Besse Marjani Alwi, M. Ag. yang telah memberikan arahan, koreksi, 

pengetahuan baru dan membimbing penulis hingga tahap penyelesaian.  

7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan 

selama proses perkuliahan. 

8. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Angkatan 

2016 khususnya teman seperjuangan Suci Ramadani yang sudah banyak 

membantu dengan memberikan tumpangan selama proses perkuliahan. 

Juga kepada Evi Anugrah yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan untuk saya. 

9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah 

banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. 

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT. 

Melimpahkan rahmat-Nya yang berlipat kepada seluruh pihak yang mendukung 

dan semoga segala usaha hamba bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal 

Alaamiin. 

                                                                                                  



 
 

v 
 

DAFTAR ISI 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .................................................................. i 

PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................................................... ii 

KATA PENGANTAR .............................................................................................. iii 

DAFTAR ISI .............................................................................................................. v 

ABSTRAK .................................................................................................................vi 

 

AB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1 

 

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

B. Rumusan Masalah .......................................................................... 9 

C. Hipotesis Penelitian .................................................................... ....9 

D. Definisi Operasional Variabel .................................................... ..10 

E. Kajian Pustaka ............................................................................ ..11 

F. Tujuan penelitian .......................................................................... 17 

G. Manfaat Penelitian ....................................................................... 18 

BAB II TINJAUAN TEORETIS ............................................................................. 18 

A. Kegiatan Kolase ............................................................................. 18 

1. Pengertian Kegiatan Kolase ....................................................... 18 

2. Manfaat Kolase .......................................................................... 19 

3. langkah-Langkah Kegiatan Kolase ............................................ 20 

4. Kelebihan Kegiatan Kolase ........................................................ 21 

B. Bahan Alam yang Digunakan Pada Keiatan Kolase ...................... 23 

C. Kemampuan Motorik Halus Anak .................................................. 26 

1. Pengertian Kemampuan Motorik Halus Anak  ...................................... 26 

2. Karakteristik Motorik Halus Anak .......................................................... 28 

3. fungsi Kemampuan Motorik Halus Anak ............................................... 29 

4. prinsip Kemampuan Motorik Halus Anak  ............................................. 29 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Motorik Halus .......................................... 31 

6. Indikator Pekembangan Motorik Halus ................................................. 32 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ........................................................... 33 

A. Jenis Desain dan Lokasi Penelitian ................................................. 32 

1. Jenis Penelitian ............................................................................. 32 

2. Lokasi Penelitian .......................................................................... 32 

3. Desain Penelitian .......................................................................... 33 

B. Populasi dan Sampel ........................................................................ 33 

1. Populasi ........................................................................................ 33 

2. Sampel .......................................................................................... 34 

C. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 36 



 
 

v 
 

D. Instrumen Penelitian ........................................................................ 37 

E. Teknik Analisis Data ........................................................................ 39 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN ......................................... 45 

A. Hasil Penelitian .............................................................................. 18 

1. Jenis Kemampuan Motorik Halus Anak Sebelum Melakukan 

Kegiatan Kolase ........................................................................... 45 

2. Lokasi Kemampuan Motorik Halus Anak Setelah Melakukan 

Kegiatan Kolase ........................................................................... 53 

3.  Pengaruh Kegiatan Kolase Menggunakan Bahan Alam 

Terhadap Kemampuan Motorik Halus Anak ............................... 60 

Pembahasan .......................................................................................... 61 

BAB V PENUTUP ..................................................................................................... 45 

A. Kesimpulan ...................................................................................... 64 

B. Implikasi Penelitian ......................................................................... 65 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 66 

LAM[IRAN-LAMPIRAN ........................................................................................ 71 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................................. 75 



 
 

vi 
 

ABSTRAK 

 

Nama : Radiah Noval 

NIM : 20900116016 

Fak/Jur : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Judul : Pengaruh Kegiatan Kolase Menggunakan Bahan Alam 

Terhadap Kemampuan Motorik Halus Anak Pada 

Kelompok B di TK Islam Nurul Mubarak Kabupaten 

Maros 

    
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh permainan ular tangga Islami 

terhadap perilaku moral anak yang bertujuan: (1) untuk mengetahui kemampuan 
motorik halus anak pada kelompok B di TK Islam Nurul Mubarak sebelum 
melakukan kegiatan kolase menggunakan bahan alam, (2) untuk mengetahui 
kemampuan motorik halus anak pada kelompok B di TK Islam Nurul Mubarak 
setelah melakukan kegiatan kolase menggunakan bahan alam, (3) untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh kegiatan kolase menggunakan bahan alam 
terhadap kemampuan motorik halus anak kelompok B di TK Islam Nurul 
Mubarak . 

Penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 
menggunakan metode eksperimen. Desain eksperimen yang digunakan yakni pre 
eksperimental design dengan jenis one-group pretest—posttes design.. Populasi 
dalam penelitian adalah seluruh anak  pada  Kelompok B di TK Islam Nurul 
Mubarak berjumlah 15 orang anak. Jumlah  sampel adalah sebanyak 15 orang. 
Teknik pengambilan sampel dengan Sampling Jenuh, dimana semua jumlah 
populasi dijadikan sampel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
lembar observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik 
deskriptif dan analisis statistik inferensial. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kemampuan motorik halus anak 
sebelum melakukan kegiatan kolase, anak yang memperoleh skor satu (belum 
berkembang) sebesar (27,62), skor dua (mulai berkembang) sebesar (32,38), skor 
tiga (berkembang sesuai harapan) sebesar (40), dan skor empat (berkembang 
sangat baik) sebesar (0,00). Dari 15 anak, memiliki persentase skor (60) bahwa 
anak yang kemampuan motorik halusnya belum berkembang dan mulai    
berkembang, (2) kemampuan motorik halus anak setelah melakukan kegiatan 
kolase, tidak ada anak yang memperoleh skor satu (belum berkembang), skor dua 
(mulai berkembang) sebesar (22,86), skor tiga (berkembang sesuai harapan) 
sebesar (28,57), dan skor empat (berkembang sangat baik) sebesar (48,57). Dari 
15 anak, terdapat (77,14) anak yang kemampuan motorik halusnya berkembang 
sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Serta tak ada anak yang kemampuan 
motorik halusnya belum berkembang. (3) Hasil penelitian jika dibandingkan 
sebelum dan setelah melakukan kegiatan kolase menggunakan bahan alam maka 
terdapat pengaruh positif terhadap kemampuan motorik halus anak pada 
kelompok B TK Islam Nurul Mubarak.. 

Implikasi penelitian ini adalah: (1) Diharapkan agar orang tua 
mendampingi anak mengembangkan kemampuannya dalam aspek motorik halus 
dan sering berlatih, (2) diharapkan guru dapat membuat kegiatan kolase lebih 
interaktif, sehingga anak memilki antusiasme tinggi mengikutinya
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah sebuah media bagi terjadinya transformasi nilai dan 

ilmu yang berfungsi sebagai pencetus corak kebudayaan dan peradaban manusia. 

Pendidikan bersinggungan dengan upaya pengembangan dan pembinaan seluruh 

potensi manusia (ruhaniah dan jasadiyah) tanpa terkecuali dan tanpa prioritas dari 

sejumlah potensi yang ada. Dengan pengembangan dan pembinaan seluruh 

potensi tersebut, pendidikan diharapkan dapat mengantarkan manusia pada suatu 

pencapaian tingkat kebudayaan yang menjunjung hakikat kemanusiaan manusia.1  

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan 

dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia 

yang mandiri, bertanggungjawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia 

baik dilihat dari aspek jasmani maupun ruhani.2 

Pada hakikatnya pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang 

diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangananak secara menyeluruh. Pada masa usia dini perlu mengadakan 

stimulasi agar otak dapat difungsikan secara optimal. Oleh karena itu, PAUD 

memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan 

 

1 Fu’ad Arif Noor, “Islam Dalam Perspektif Pendidikan”, Jurnal Pendidikan Islam 3, 

no. 2 (2015): h. 415. 

2 Inanna, “Peran Pendidikan dalam Membangun Karakter Bangsa yang Bermoral”, 

Jurnal Ekonomi dan Pendidikan 1, no.1 (2018): h. 28. 
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potensi secara optimal dengan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan 

aspek perkembangan anak.3 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 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 

Anak usia dini ialah anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang bersifat unik, artinya setiap anak berbeda-beda kemampuan 

dan potensinya. Masa usia dini merupakan masa peka bagi anak, dimana anak 

sangat sensitive untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensi 

yang dimilikinya. Pada masa ini terjadi pematangan fungsi fisik dan psikis yang 

merespon stimulasi yang diberikan lingkungan sehingga potensi anak dapat 

berkembang.5  

Pada masa anak usia dini juga sering disebut dengan masa emas (the 

golden age) karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan anak sangat 

berkembang dengan pesat, baik pertumbuhan kecerdasan, motorik, perkembangan 

intelektual, sosial emosional, bahasa dan juga seni. Hal ini berlangsung pada saat 

 

3 Hayumah, “Pengaruh Kolase Terhadap Kemampuan Motorik Halus pada Anak 

Kelompok B di RA Sunan Kalijaga”, The Annual International Conference on Islamic Education 

4, no.1 (2019): h. 36. 
4 Tahir, dkk.,”Deteksi Dini Pencapaian Perkembangan Anak Usia 4-5 Tahun Berdasarkan 

standar nasional  Pendidikan”,NANAEKE –Indonesian Journal of Early Childhood Education 2, 

no. 1 (2019): h. 40. 

5 Kamtini dan Sandi, “Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Kolase 

Media Serutan Pensil”, Bunga Rampai Usia Emas 3, no.1 (2017): h. 14. 



3 
 

 

anak dalam kandungan hingga usia dini, yaitu dari 0-6 tahun. Namun, masa bayi 

dalam kandungan hingga lahir sampai usai empat tahun adalah masa-masa yang 

paling menentukan. Periode ini, otak anak sedang mengalami pertumbuhan yang 

sangat pesat. Oleh karena itu, memberikan perhatian lebih terhadap anak di usia 

dini merupakan keniscayaan. Wujud perhatian diantaranya dengan memberikan 

pendidikan baik langsung dari orang tuanya maupun melalui lembaga Pendidikan 

Anak Usia Dini. Oleh sebab itu, perkembangan masa awal ini akan menjadi 

penentu bagi perkembangan selanjutnya.6 

Dalam Islam juga dijelaskan akan pentingnya pendidikan anak usia dini, 

yang terdapat dalam QS  al-Nahl /16 : 78 

ًا   ئ يْ لَمُونَ شَ َعْ مْ لََ ت اتِكُ هَ مُه ونِ أ نْ بُطُ مْ مِ كُ جَ رَ َخْ ُ أ وَاللَّه

ارَ وَ  بَْصَ الْْ عَ وَ مْ السه مُ لَكُ لَ عَ جَ رُونَ وَ كُ َشْ مْ ت كُ له عَ َ ۙ لَ دَة ئِ فَْ الْْ  

Terjemahnya: 

 “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati, agar kamu bersyukur”. 

 

Menurut Al- Maraghi, maksud ayat tersebut bahwa Allah swt. menjadikan 

kalian mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, setelah Dia mengeluarkan kalian 

dari dalam perut ibu. Kemudian memberi kalian akal yang dengan itu kalian dapat 

memahami dan membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara 

petunjuk dengan kesesatan, dan antara yang salah dengan yang benar, menjadikan 

 

6 Mohammad Fauziddin, “Permainan Tepuk Tangan untuk mengoptimalkan Aspek 

Kognitif di Awal Pendidikan Anak Usia Dini”, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 2, no.2 (2018): 

h. 163. 
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pendengaran bagi kalian yang dengan itu kalian dapat mendengar suara-suara, 

sehingga sebagian kalian dapat memahami dari sebagian yang lain apa yang 

saling kalian perbincangkan, menjadikan penglihatan, yang dengan itu kalian 

dapat melihat orang-orang, sehingga kalian dapat saling mengenal dan 

membedakan antara sebagian dengan sebagian yang lain, dan menjadikan perkara-

perkara yang kalian butuhkan di dalam hidup ini, sehingga kalian dapat 

mengetahui jalan, lalu kalian menempuhnya untuk berusaha mencari rizki dan 

barang-barang, agar kalian dapat memilih yang baik dan meninggalkan yang 

buruk. Dengan harapan kalian dapat bersyukur kepada-Nya dengan menggunakan 

nikmat-nikmat-Nya dalam tujuannya yang untuk itu ia diciptakan, dapat beribadah 

kepada-Nya, dan agar dengan setiap anggota tubuh kalian melaksanakan ketaatan 

kepada-Nya.7 

Menurut tafsir Al- Misbah, maksud ayat tersebut bahwa setiap manusia 

harus menggunakan kalbu dalam hal memahami, wahyu,ilham dan intuisi karena 

indera penglihatan dan pendengaran tidak dapat menangkapnya. Akal hanya bisa 

mampu berfungsi dalam batas-batas tertentu dalam menuntut ilmu hendaklah akal 

digunakan sebaik mungkin dan tidak mengesampingkan kalbu yang khususnya 

dalam bidang-bidang agama, danketika ada informasi hendaklah mendengarkan 

dengan saksama dan ketika menggunakan penglihatan hendaklah fokus pada 

 

7 Chanifudin, “Potensi Belajar dalam Al-Quran (Telaah Surah An-Nahl:78)”, Jurnal 

Edukasi Islami 5, no. 1 (2016): h.1415. 
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permasalahan yang dilihatnya, agar tidak digunakan setengah-setengah.  tafsir Al- 

Misbah membagi dua yaitu daya piker dan daya kalbu. 8 

Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda-beda, mereka 

selalu antusias dan selalu ingin tau terhadap apa yang dilihat, dirasakan, dan 

didengar, mereka selalu aktif dan suka belajar dan mengeksplorasi. Anak dapat 

termotivasi dalam perkembangannya melalui belajar sambil bermain. 

Karakteristik masa kanak-kanak adalah sebagai berikut. (1) Tingginya rasa ingin 

tahu anak (2) Kepribadian unik (3) Suka berimajinasi dan berfantasi (4) Waktu 

yang potensial untuk anak (5) Sikap egois (6) Konsentrasi lemah (7) bagian dari 

keberadaan sosial.9 Anak usia dini mengalami masa keemasan masa dimana anak 

mulai peka untuk menerima berbagai stimulasi dan berbagai upaya pendidikan 

dari lingkungan baik disengaja maupun tidak disengaja.10 

Fondasi yang kuat dibutuhkan oleh setiap anak dalam rangka mendukung 

perkembangannya sehingga diharapkan di masa depan setiap anak mampu 

tumbuh sebagaimana yang diinginkan. Pola pemberian pendidikan terhadap anak 

perlu dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan agar dapat terus 

mengeksplorasi diri dan dapat mengenal diri serta lingkungannya.Anak adalah 

salah satu anugerah paling berharga dari Allah SWT sebagai titipan dan amanah.11 

 

8 Ali Said, “Konsep Pembelajaran yang  Terkandung dalam Al-Qur’an Surah An-Nahl 

Ayat 78 (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Maraghi) 3, no. 2 (2017): h. 65. 

9 Ani Oktarina, “Penggunaan Media Kolase dalam Mengembangkan Keterampilan 

Motorik Halus Aanak Usia 5-6 Tahun”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini 3,  no. 2 (2020): 

h.187. 
10Yusuf, dkk.,”Capaian Dan Stimulasi Aspek Perkembangan Agama Anak Usia 5 Tahun” 

NANAEKE –Indonesian Journal of  Early Childhood Education  3, no. 1 (2020): h. 50. 
11Jaberia, dkk., ”Pengembangan Nilai Agama Melalui Metode Bermain Peran Pada Anak 

Usia Dini”, NANAEKE –Indonesian Journal of  Early Childhood Education  5, no. 1 (2022): h. 16. 
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Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 

anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program 

pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun. Pada anak usia taman kanak-kanak 

kemampuan anak yang berkembang pesat adalah kemampuan fisik motorik.  

Perkembangan motorik merupakan salah satu aspek yang harus 

diperhatikan perkembangannya pada anak usia dini. Perkembangan fisik motorik 

memiliki peranan sama penting dengan aspek perkembangan yang lain, 

perkembangan motorik dapat dijadikan sebagai tolak ukur pertama untuk 

mengetahui tumbuh kembang anak. perkembangan motorik adalah perkembangan 

pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot 

yang terkoordinasi.  

Ada dua aspek perkembangan fisik motorik yang harus dicapai yaitu aspek 

motorik kasar dan motorik halus. Dimana pada aspek motorik kasar dapat dilihat 

dari delapan indikator yaitu (1) naik turun tangga; (2) melompat; (3) berlari; (4) 

keseimbangan dan kelincahan; (5) melakukan koordinasi gerakan mata-kaki-

tangan-kepala dalam menirukan tarian atau senam; (6) melakukan permainan fisik 

dengan aturan; (7) terampil menggunakan tangan kanan dan kiri; (8) melakukan 

kegiatan kebersihan diri.12  

Motorik halus adalah aspek perkembangan yang sangat penting untuk 

dilatih secara optimal. Kemampuan motorik halus merupakan kemampuan untuk 

 
12Sulaiman, dkk.,”Tingkat Pencapaian Aspek Pekembangan Anak Usia 5-6 Tahun 

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini”, NANAEKE –Indonesian Journal of  

Early Childhood Education  2, no. 1 (2019): h. 55. 
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menggunakan otor-otot pada jari tangan dengan baik seperti pada kegiatan 

melipat, menggenggam, menjepit, dan menempel. 13 

Pada usia 4-5 tahun pertama kondisi tersebut akan berubah secara cepat, 

anak dapat mengendalikan gerakan yang kasar. Gerakan tersebut melibatkan 

anggota badan yang luas yang digunakan untuk berjalan, melompat, berlari, 

berjinjit, berenang, dan sebagainya. Setelah berumur 5 tahun terjadi 

perkembangan yang besar dalam pengendalian koordinasi yang lebih baik yang 

melibatkan bagian otot yang lebih kecil yang digunakan untuk menggenggam, 

melempar, menangkap bola, menulis, dan sebagainya.14 

Perkembangan motorik adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan 

gerak pada anak usia dini. Perkembangan motorik anak terbagi atas dua yaitu 

motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan aktivitas gerak yang 

melibatkan otototot besar, contohnya seperti berjalan, lari, dan melompat. 

Sedangkan motorik halus kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan 

fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi matatangan, contohnya 

memasangkan tali sepatu, mengancingkan pakaian, dan memasukkan benang ke 

dalam jarum.15 

Perkembangan motorik halus sangat penting bagi anak usia dini, sebab 

akan sangat memberikan kontribusi terhadap kebutuhan anak, terutama dalam 

 
13Afiif, dkk.,”Pengaruh Kegiatan Menggunting Terhadap Kemampuan Motorik Halus 

Anak Kelompok B di TK Dharma Wanita Desa Pao Kec.Tarowang Kab. Jeneponto ”, NANAEKE 

–Indonesian Journal of  Early Childhood Education  3, no. 2 (2020): h. 103. 

14 Fitriani Rohyana, “Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini”, Jurnal Golden Age 

Hamzanwadi University 3, no. 1 (2018): h. 27. 

15 Lutfi Nur, “Kemampuan Motorik Dasar Anak Usia Dini Dalam Pembelajaran 

Akuatik”, Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan Dikmas 14, no. 2 (2019): h.134. 
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mempersiapkan diri pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Tujuan kegiatan 

motorik halus adalah menstimulasi perkembangan otot, sebagai modal dasar untuk 

menulis, mengenal warna atau bentuk, melatih gerakan otot jemari atau 

pergelangantangan agar lentur, menyalurkan perasaan, menciptakan keindahan 

dalam imajinasi, dan kreatifitas anak dapat berkembang secara optimal.16 

Merujuk pada observasi yang dilakukan peneliti pada lembaga pendidikan 

anak usia dini ditemukan adanya permasalahan pokok yang menjadi acuan utama 

dalam penelitian, yaitu belum optimalnya kemampuan motorik halus anak. Hal ini 

terlihat  dari  gejala-gejala  diantaranya:  

1.  Anak belum mampu menempelkan bahan sesuai dengan pola gambar secara 

teratur dan rapi; 

2.  Peserta didik belum mampu mengkoordinasikan mata dan tangan secara  

bersamaan untuk melakukan gerakan jari-jemari yang rumit. 

Upaya untuk mengembangkan motorik halus anak adalah kegiatan yang 

mampu menstimulasi otot kecil pada jari-kari anak yaitu memberikan kegiatan 

pemberian media kolase yang menggunakan bahan bekas. Diantaranya dengan 

adanya pemberian kegiatan kolase maka akan mengembangkan otot-otot kecil dan 

dapat melenturkan tangan khususnya jari jemari. 17 

 

16 Fazira Sinta, “Pengaruh Bermain Kolase Terhadap Kemampuan Motorik Usia Dini”, 

Journal on Early Childhood 1, no.1 (2018): h. 63. 
17 Ismail wahyuni, dkk., “Pengaruh Kegiatan Kolase Terhadap Perkebangan Motorik 

Halus Anak Usia 5-6 Tahun”, JAMBURA – Journal of  Early Childhood Education 4, no. 2 

(2022): h. 123. 
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Kolase merupakan kegiatan seni yang dilakukan dengan menempelkan 

benda tertentu (biji-bijian, kaca, kayu, dll) ke sebuah area yang telah disediakan 

untuk membentuk suatu bentuk tertentu. Kegiatan kolase ini memerlukan 

koordinasi dari mata dan tangan serta keterampilan anak dalam menempelkan 

bahan yang akan membantu menstimulus kemampuan motorik halus anak usia 

dini. Dampak dari keterlambatan perkembangan motorik halus adalah anak 

memiliki kepercayaan diri yang rendah, kurang aktif dan sulit beradaptasi dengan 

lingkungan.18 

Berkaitan dengan latar belakang di atas, penulis mencoba membuat suatu 

penelitian, yang kemudian menyusunnya dalam sebuah karya ilmiah yang 

berjudul “Pengaruh Kegiatan Kolase Menggunakan Bahan Alam Terhadap 

Kemampuan Motorik Halus Anak pada Kelompok B di TK Islam Nurul Mubarak 

Kabupaten Maros”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  

1. Bagaimana kemampuan motorik halus anak pada kelompok B di TK 

Islam Nurul Mubarak Kabupaten Maros sebelum melakukan kegiatan 

kolase menggunakan bahan alam? 

 

18 Huda, “Permainan Kolase Untuk Meningkatkan Motorik Halus pada Kelompok A TK 

Muslimat NU Banjarmasin”, Journal of Early Childhood Education 1, no. 2 (2019): h. 8. 
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2. Bagaimana kemampuan motorik halus anak pada kelompok B di TK 

Islam Nurul Mubarak Kabupaten Maros setelah melakukan kegiatan 

kolase menggunakan bahan alam? 

3. Apakah terdapat pengaruh kegiatan kolase menggunakan bahan alam 

terhadap kemampuan motorik halus anak kelompok B di TK Islam 

Nurul Mubarak Kabupaten Maros  

C. Hipotesis  

 

Uji hipotesis untuk mengetahui bagaimana pengaruh kegiatan kolase 

terhadap kemampuan motorik halus anak di TK Islam Nurul Mubarak. Sebelum 

uji hipotesis, data kemampuan motorik halus anak sebelum dan setelah kegiatan 

kolase menggunakan bahan alam dinyatakan valid, realibilits tinggi, dan 

terdistribusi normal. 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan software Ms. Excel 

dengan analisis data t-Test Paired Two Sample for Means. hasil dari uji hipotesis 

adalah bagaimana rata-rata kemampun mtorik halus anak sebelum dan setelah  

kegiatan kolase mnggunakan bahan alam, nilai signifikansi kemampuan motorik 

halus anak sebelum diberi perlakuan kegiatan kolase (mean pre test) ke 

kemampuan motorik halus anak setelah diberi perlakuan kegiatan kolase (post 

test). Dapat ditarik keputusan HO  ditolak dan H1 diterima (adanya pengaruh 

kegiatan kolase terhadap kemampuan motorik halus anak. 

D. Defenisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan pada peneliti ini yaitu, variabel bebas (X) dan 

varibel terikat (Y). berikut penjelasan dari dua variabel tersebut. 
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1. Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi perubahannya dan timbulnya variabel 

dependen (terikat). Maka yang menjadi variabel bebas yaitu kegiatan 

kolase dengan menggunakan bahan alam. Kegiatan kolase menggunakan 

bahan alam adalah kegiatan menempel menggunakan bahan alam seperti 

daun kering, jagung, kacang hijau yang diolesi lem kemudian ditempelkan 

pada pola gambar. 

2. Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas sesuai masalah yang 

akan diteliti. Maka yang akan menjadi variabel terikat adalah kemampuan 

motorik halus.  

Motorik halus adalah aktivitas yang menggunakan otot-otot halus 

dengan melibatkan tangan dank oordinasi mata seperti menulis, 

menggambar, menempel, menggunting dan lain-lain. 

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Objek penelitian adalah keterampilan motorik halus anak melalui kegiatan 

kolase dengan menggunakan media bahan alam. 

2) Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik Kelompok B di TK Islam 

Nurul Mubarak Kabupaten Maros. 

3) Lokasi penelitian di TK Islam Nurul Mubarak Kabupaten Maros. 
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E. Kajian Pustaka 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Niamul Istiqomah dengan judul penelitian 

“Pengaruh Kegiatan Kolase dengan Menggunakan Media Bahan Alam Terhadap 

Keterampilan Motorik Halus Anak pada Kelompok B di Raidhatul Athfal 

Perwanida 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan  pada kegiatan kolase 

dengan menggunakan media bahan alam terhadap perkembangan motorik halus 

anak. Peningkatan perkembangan motorik halus anak dipengaruhi oleh 

penggunaan bahan alam dimana salah satu media yang baik dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menstimulasi  potensi anak dan juga media tersebut mudah 

ditemukan di lingkungan sekitar.19 

Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Fazirah, dkk., dengan judul penelitian 

“Pengaruh Bermain Kolase Terhadap Kemampuan Motorik Halus Usia Dini”. 

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan motorik halus anak kelompok B di TK 

Mutiara Kampung Godang sebelum menggunakan kegiatan bermain kolase dinilai 

tergolong rendah. Artinya kemampuan motorik halus anak sebelum diberikan 

perlakuan rendah sehingga perlu adanya bimbingan dan stimulasi dari guru. 

Sesudah diberikan perlakuan kegiatan bermain kolase berada pada kategori 

sedang. Artinya, dengan diterapkan kegiatan bermain kolase, kemampuan motorik 

halus anak mengalami peningkatan kemampuan motorik halus anak Kelompok B 

 

19 Niamul Istiqomah, “Pengaruh Kegiatan Kolase Dengan Menggunakan Media Bahan 

Alam Terhadap Keterampilan Motorik Halus Pada Anak Kelompok B Di Raudhatul Atfhal 

Perwanida 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”, Skripsi  (Lampung: Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan  Universitas Islam Negeri Raten Intan Lampung, 2018), h. 73. 
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di TK Mutiara Kampung Godang sesudah diberikan perlakuan kegiatan bermain 

kolase mengalami pe ningkatan. Terdapat pengaruh yang signifikan kegiatan 

bermain kolase dalam meningkatkan motorik halus anak kelompok B di TK 

Mutiara kampung Godang, dan diketahui ada perbedaan berupa peningkatan 

kemampuan motorik halus anak didik sebelum dan sesudah pelaksanaan 

eksperimen dengan memberikan kegiatan bermain kolase. Hasil penelitian 

menunjukkan kegiatan bermain kolase terhadap kemampuan motorik halus anak 

adalah sebesar 47,76% berada pada kategori sedang dan 52,24% dipengaruhi oleh 

faktor lain.20 

Penelitian yang dilakukan oleh Huda, dkk., dengan judul “Permainan 

Kolase Untuk Meningkatkan Motorik Halus pada kelompok A TK Muslimat NU 

Banjarmasin”. Hal ini terindikasi melalui peningkatan presentase kemampuan 

anak hasil pengukuran sebelum dan setelah tindakan. Hal tersebut dapat dilihat 

ketika pra-penelitian diperoleh presentasi sebesar 40,45% kemudian pada siklus 

satu rata-rata presentase menjadi 51,59%. Pada siklus satu sudah terjadi 

peningkatan namun belum memenuhi kriteria 1 keberhasilan sebesar 75%, 

sehingga dilakukan siklus II dan presentase rata-rata menjadi 80,68%. Adapun 

indikator peningkatan motorik halus dapat dilihat dari berbagai aspek kemampuan 

motorik halus anak yaitu gerakan koordinasi mata dan tangan, koordinasi 

bilateral, kemampuan manipulasi tangan dan tripod grasp.21 

 

20 Fazira Sinta, “Pengaruh Bermain Kolase Terhadap Kemampuan Motorik Usia Dini”, 

Journal on Early Childhood 1, no.1 (2018): h. 69. 

21 Huda, “Permainan Kolase Untuk Meningkatkan Motorik Halus pada Kelompok A TK 

Muslimat NU Banjarmasin”, Journal of Early Childhood Education 1, no. 2 (2019): h. 5-8. 
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Riskiyah Ayu Abanda Syahlana dengan judul penelitian “Pengaruh 

Kegiatan Kolase Dengan Menggunakan Media Daun Kering Terhadap 

Kemampuan Motorik Halus Anak Kelompok B TK BAP Karang Dalam 

Sampang”. Berdasarkan hasil analisis data tentang kemampuan motorik halus 

anak Kelompok B pada saat sebelum diberikan perlakuan (pre-test) dan sesudah 

diberikan perlakuan (post-test) dengan kegiatan kolase menggunakan media daun 

kering diperoleh nilai pre-test 142 dan nilai post-test 209. Hasil analisis data uji 

Wilcoxon diperoleh bahwa Thitung = 0 < Ttabel = 35, maka pada taraf 

signifikansi 0,05% dengan Thitung < Ttabel diperoleh hasil 0 < 35, sehingga Ha 

diterima dan H0 ditolak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan kolase dengan media daun kering berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemampuan motorik halus pada anak, namun pemberian perlakuan atau treatment 

dalam waktu yang sangat singkat dirasakan kurang bagi peneliti. Peneliti hanya 

mengadakan perlakuan sebanyak 2 kali dengan jarak pre-test, treatment dan 

posttest hanya satu hari. Mestinya dibutuhkan jumlah perlakuan yang lebih 

banyak dalam mengembangkan kemampuan motorik halus anak sehingga 

memungkinkan tercapainya tujuan secara maksimal.22 

Neti Familiani dengan judul penelitian “Penerapan Media Kolase dalam 

Meningkatkan Motorik Halus Kelompok A Di TK PKK Mulyojati 16 C Metro 

Barat Kota Metro”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis pelaksanaan pembelajaran melalui media kolase bahan alam untuk 

 

22 Riskiyah Ayu Abanda Syahlana, “Pengaruh Kegiatan Kolase Dengan Menggunakan 

Media Daun Kering Terhadap Kemampuan Motorik Halus Anak Kelompok B TK BAP Karang 

Dalam Sampang”, Skripsi  (Surabaya: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, 

2020), h. 4. 
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meningkatkan motorik halus Kelompok A TK PKK Mulyojati 16 C Metro Barat 

Kota Metro. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data hasil karya, 

observasi dan dokumentasi. Hasil karya digunakan untuk mengetahui kemampuan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran kolase bahan alam. Kemudian 

observasi digunakan untuk mengetahui perkembangan motorik halus. Sedangkan 

dokumentasi membantu peneliti dalam memperoleh informasi tertulis maupun 

dokumen, serta menangkap kejadian-kejadian yang muncul pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menerapkan media kolase dapat meningkatkan motorik halus peserta didik 

Kelompok A TK PKK Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro tahun pelajaran 

2019/2020. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kemampuan motorik halus 

peserta didik TK PKK Mulyojati pada siklus I peserta didik mendapatkan kriteria 

berkembang sesuai harapan (BSH) sejumlah 8 peserta didik pada siklus II 

meningkat menjadi 11 peserta didik.23 

Alif  Muarifah dan Prima Suci Rohmadheny dengan judul penelitian 

“Pengaruh Kegaitan Kolase Terhadap Keterampilan Motorik Halus Anak”. Hasil  

Penelitian menunjukkan bahwa ditemukan peserta didik memiliki keterampikan 

motorik halus rendah, yaitu sebanyak 14 peserta didik. Hasil capaian pre-test 

menunjukkan bahwa ditemukan 28% - 100% aktivitas anak yang diperoleh 

dengan hasil capaian Belum Berkembang (BB), 14% - 71% aktivitas anak yang 

diperoleh dengan hasil capaian Mulai Berkembang (MB), 14% saja yang 

 

23 Neti Familiani, “Penerapan Media Kolase dalam Meningkatkan Motorik Halus 

Kelompok A Di TK PKK Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro”, Skripsi  (Metro: Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 53. 
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diperoleh dengan hasil Berkembang Sesuai Harapan (BSH), dan tidak ada yang 

memperoleh capaian Berkembang Sangat Baik (BSB) pada seluruh aktivitas. 

Hasil post-test kelompok eksperimen, menunjukkan perubahan capaian 

perkembangan anak yang sangat positif. Pada indikator yang sama, dari 7 ragam 

kegiatan motorik halus yang dikerjakan anak setelah perlakukan diberikan 

sebanyak 8 kali pertemuan, tidak ada lagi capaian anak belum berkembang (BB). 

Sekitar 14% - 42% aktivitas anak yang diperoleh dengan capaian Mulai 

Berkembang (MB), dan 14% - 57% aktivitas anak yang diperoleh dengan capaian 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH). Kemudian, hasil post-test kelompok kontrol 

pun ternyata juga mengalami perubahan. Berdasarkan hasil pre-test dan post test 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang kemudian dilakukan uji 

menggunakan paired sample T-test dapat dikatakan bahwa keterampilan motorik 

halus anak mengalami perubahan yang positif.24 

Sri Handayani, dkk. dengan penelitian “Pengaruh Aktivitas Kolase 

Terhadap Keterampilan Motorik Halus Pada Anak Usia Dini Melalui Metode 

Bermain Di TK Pembina Kabupaten Rembang”. Pre-tes menunjukkan kategori 

kemampuan yang beragam, yaitu terdapat  tiga  anak  yang  keterampilan motorik  

halusnya  berada  pada  kategori tinggi dan dua belas anak yang keterampilan  

motorik  halusnya  berada pada  kategori  sedang  serta  ada  enam anak yang 

keterampilan motorik halusnya rendah. Pada pos-tes atau setelah diberikan 

perlakuan berupa aktivitas kolase menunjukkan peningkatan yang cukup 

 

24 Muarifah Alif dan Rohmadheny, “Pengaruh Kegiatan Kolase Terhadap Keterampilan 

Motorik Halus Anak”, Jurnal CARE. 5, no. 2 (2018): h. 1. 
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signifikan. Melalui  hasil  pengolahan  data,  dapat diketahui  bahwa keterampilan 

motorik halus anak kelas A TK Pembina Rembang meningkat, hal tersebut dapat 

dilihat melalui peningkatan skor yang ditunjukkan dan   bertambahnya anak yang 

berada pada kategori tinggi setelah diberi perlakuan Hal tersebut ditunjukkan oleh 

uji hipotesis yang menunjukkan data pretes-postes yang signifikan karena 

memiliki nilai p < 0,05 dengan nilai rata-rata skor 10,38 dan meningkat menjadi 

17,28 pada postes. Melalui analisis yang dilakukan, harapannya bahwa aktivitas 

kolase akan berpengaruh positif pada aktivitas guru dalam memilih kegiatan bagi 

anak untuk meningkatkan keterampilan motorik halus pada anak khususnya 

kelenturan jari jemari dengan  metode bermain.25 

Penelitian yang dilakukan Sri Wahyuni dan Nurul Khotimah dengan judul 

“Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Melalui Kegiatan Kolase dengan 

Media Bahan Alam Kelompok Bermain”. Hasil penelitian menunjukkan 

penerapan media bahan alam dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak. Di samping itu penerapan media bahan alam 

dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan motorik 

halus dan kreativitas pada anak. Penerapan media bahan alam dalam 

meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan kolase dengan media 

bahan alam pada Kelompok Bermain Putra Harapan Gumeng Gondang Mojokerto 

terbukti persentase Kemampuan anak pada siklus I adalah 71.8% maka pada 

siklus II mencapai 80%. Ketuntasan perkembangan motorik halus melalui 

 

25 Sri Handayani, “Pengaruh Aktivitas Kolase Terhadap Keterampilan Motorik Halus 

Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bermain Di TK Pembina Kabupaten Rembang”, Jurnal 

Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya, dan Kependidikan 5, no. 1 (2018): h. 52. 
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kegiatan kolase anak pada siklus I hanya mencapai 68.3% dapat dikatakan bahwa 

proses belajar pada siklus II mencapai 80% berhasil karena ketuntasan belajar 

terpenuhi.26 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui kemampuan motorik halus anak pada kelompok B di 

TK Islam Nurul Mubarak Kabupaten Maros sebelum melakukan kegiatan 

kolase menggunakan bahan alam? 

2. Untuk mengetahui kemampuan motorik halus anak pada kelompok B di 

TK Islam Nurul Mubarak Kabupaten Maros setelah melakukan kegiatan 

kolase menggunakan bahan alam? 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh kegiatan kolase menggunakan bahan 

alam terhadap kemampuan motorik halus anak kelompok B di TK Islam 

Nurul Mubarak Kabupaten Maros 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat di 

kemudian hari. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagi pendidik, diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah 

khasanah keilmuan dan pengetahuan kegiatan kolase dengan 

menggunakan bahan alam dalam mengembangkan keterampilan motorik 

halus anak. 

 

26 Sri Wahyuni dan Nurul Khotimah, “Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus 

Melalui Kegiatan Kolase dengan Media Bahan Alam Kelompok Bermain”, Skripsi  (Surabaya: 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, 2020), h. 4. 
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2) Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi anak 

melalui kegiatan kolase  

3) Bagi peneliti, memberikan pengalaman dan wawasan dalam melakukan 

penelitian khususnya kegiatan kolase terhadap perkembangan motorik 

halus anak. 

4) Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan referensi atau acuan dalam 

melakukan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kegiatan Kolase 

1. Pengertian Kegiatan Kolase 

    Kolase berasal dari bahasa prancis “collage”, yang berarti melekat. 

Adapun secara istilah, kolase adalah kreasi aplikasi yang dibuat dengan teknik 

melukis (lukisan tangan) dengan menempelkan bahan-bahan tertentu. Dengan 

demikian, kegiatan menempel atau kolase adalah penyusunan dengan berbagai 

bahan yang dapat digunakan seperti kertas, kain, bahan-bahan berstruktur dan 

benda-benda menarik lainnya. Kegiatan menempel atau kolase ini menarik minat 

anak-anak karena mereka bisa meletakkan dan merekatkan pada pola gambar.27 

Kolase melatih ketelitian anak dengan menempelkan satu persatu bahan 

kolase agar menjadi karya seni yang indah dan rapi. Selain itu kolase juga dapat 

meningkatkan kemampuan kreativitas anak. Anak dapat berimajinasi menghias 

dengan biji-bijian yang ada. Kolase merupakan aktivitas yang menyenangkan 

sehingga dapat membangkitkan minat anak dalam mengembangkan motorik 

halusnya dan dapat melenturkan tangan khususnya jari-jemari anak. 

Melalui kegiatan kolase dengan berbagai media diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan motorik halus anak terutama dalam melatih 

kemampuan jari-jemari tangan, keterampilan  menggunakan tangan  kanan dan 

kiri  dalam 

 

27 Novi Mulyani, Pengembangan Seni Anak Usia Dini  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), h. 36. 
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berbagai aktivitas, serta  melatih konsentrasi, ketelitian  dan kesabaran anak dalam 

mengerjakan tugas yang berhubungan dengan motorik halus.28 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kolase adalah kegiatan 

menyusun berbagai potongan bahan baik berupa kertas atau material lain yang 

ditempel pada permukaan kertas sehingga membentuk suatu gambar. 

2. Manfaat Kolase 

Menurut Ramdhania & Truyuni ada beberapamanfaat kolase diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a) Melatih motorik halus anak 

b) Meningkatkan kreativitas anak 

c) Melatih konsentrasi anak 

d) Mengenalkan warna pada anak 

e) Mengenalkan bentuk pada anak 

f) Mengenalkan jenis dan aneka bahan pada anak 

g) Mengenalkan sifat bahan pada anak 

h) Melatih ketekunan anak 

i) Melatih kemampuan ruang 

j) Melatih anak dalam memecahkan masalah 

k) Melatih anak untuk percaya diri.29 

 

28 Fazira Sinta, “Pengaruh Bermain Kolase Terhadap Kemampuan Motorik Usia Dini”, 

Journal on Early Childhood 1, no.1 (2018): h. 63. 
29 Citra Rosalyn Anwar, “Kolase Barang Bekas untuk Kreativitas Anak ( Taman kanak-

kanak Nurul Taqwa Makassar)”,  Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran 2, no. 1 

(2018): h. 58. 
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3. Langkah-langkah Kegiatan Kolase 

Menurut Syakir Muharrar, langkah-langkah keterampilan membentuk 

kolase antara lain sebagai berikut: 

a) Menyediakan alat-alat/bahan; 

b) Menjelaskan dan mengenalkan nama alat-alat yang digunakan untuk 

keterampilan kolase dan bagaimana cara penggunaannya; 

c) Membimbing anak untuk menempel pola gambar pada gambar dengan 

cara memberi perekat dengan lem, lalu menempelkannya pada gambar; 

d) Menjelaskan posisi untuk menempel pola gambar yang benar sesuai 

dengan bentuk gambar dan mendemonstrasikan, sehingga hasil tempelnya 

tidak keluar garis; 

e) Latihan hendaknya diulang-ulang agar motorik halus anak terlatih karena 

keterampilan kolase ini mencangkup gerakan-gerakan kecil seperti 

menjepit, mengelem, dan menempel benda yang kecil sehingga koordinasi 

jari-jari tangannya terlatih.30 

Menurut Priyanto, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

keterampilan kolase dari melepas bahan, mengenali bentuk bahan, cara menempel 

yang baik, memilih bahan dan seterusnya. Bila anak belum memahami dengan 

baik, ulangi lagi penjelasannya sampai dia benar memahami. Biasanya jika sudah 

paham, anak akan mudah mengerjakan kolase sendiri. 

 

 

30 Kasanah dan Yuli Nur, “Meningkatkan Kreativitas Melalui Kegiatan Kolase”, Jurnal 

Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini 4, no.1 (2019): h. 76.  
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4. Kelebihan Kegiatan Kolase 

Menurut Rullyramdansyah, kelebihan dengan menggunakan bahan pada 

kegiatan kolase dalam pembelajaran diantaranya sebagai berikut: 

a) Dalam kegiatan kolase bahan yang digunakan mudah didapatkan 

seperti memanfaatkan kertas bekas atau bahan-bahan lain yang sudah 

tidak dipakai; 

b) Kegiatan kolase juga dapat berperan sebagai bentuk hiburan bagi anak, 

sebagai imbangan mata pelajaran yang sedang dilaksanakan; 

c) Pembelajaran dengan menggunakan kegiatan kolase memiliki peran 

atau fungsi sebagai alat atau media mencapai sasaran pendidikan 

secara umum; 

d) Dengan kegiatan kolase dalam pembelajaran dapat mengembangkan 

kreativitas siswa dan pembelajaran tidak menjadi membosankan lagi 

sehingga siswa lebih berani mengeksplorasi id-ide kreatif, bahan dan 

teknik untuk menghasilkan karya kolase yang unik; 

e) Siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat 

menghasilkan anak didik yang memiliki keterampilan, kreatif, dan 

inovatif; 

f) Adanya prinsip kepraktisan, prinsip ini mendasarkan pada tawaran 

pemanfaatan potensi lingkungan untuk kegiatan kolase; 

g) Dengan bermain kegiatan kolase siswa dapat melatih konsentrasi. Pada 

saat berkonsentrasi melepas dan menempel dibutuhkan pula koordinasi 
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mata dan tangan. Koordinasi ini sangat baik untuk merangsang 

pertumbuhan otak di masa yang sangat pesat; 

h) Melatih memecahkan masalah, kolase merupakan masalah yang harus 

diselesaikan anak. Tetapi bukan masalah yang sebenarnya, merupakan 

permainan yang harus diselesaikan anak; 

i) Siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri. Bila anak mampu 

menyelesaikannya, dia dapat mendapatkan kepuasannya tersendiri, 

dalam dirinya tumbuh kepercayaan diri kalau dia mampu 

menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kepercayaan diri sangat positif 

untuk menambah daya kreativitas anak karena mereka takut atau malas 

saat mengerjakan sesuatu; 

j) Kemudian dalam proses belajar mengajar. Dengan kolase guru dapat 

transfer belajar sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, karena 

kegiatan ini berbentuk konkrit dan dapat lebih menarik perhatian siswa 

dibanding dengan menggunakan ceramah. 31 

 

B. Bahan Alam yang Digunakan pada Kegiatan Kolase 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan adalah barang yang akan 

dibuat menjadi suatu benda yang berkreasi. Poerwardaminto (1993:56) 

mengatakan bahwa, “Bahan adalah barang yang akan dibuat menjadi barang lain. 

 

31 Rully Ramdansyah, “Pengembangan Kreativitas Seni Rupa Anak Sekolah Dasar”, 

(Jakarta: Depdiiknas, 2010), h. 31. 
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Dengan kata lain bahan yang diperoleh akan dibuat sesuatu yang lain 

menjadi lebih indah dan bermakna. Pemanfaatan bahan baku kolase yang 

bermacam-macam akan menghasilkan karakter bentuk kolase yang unik dan 

menarik. Unsur-unsur rupa yang terdapat pada kolase antara lain: 

1. Titik dan Bintik 

Garis Titik adalah unit unsur rupa yang terkecil yang tidak mempunyai ukuran 

panjang dan lebar, sedang bintik adalah titik yang sedikit lebih besar. Unsur 

titik pada kolase dapat diwujudkan dari butir-butir pasir laut. Sedang bintik 

dapat diwujudkan dari lada atau biji-bijian yang berukuran kecil dan 

sejenisnya. 

2. Garis 

Garis adalah perpanjangan dari titik yang mempunyai ukuran panjang namun 

relatif tidak mempunyai lebar. Unsur garis pada kolase dapat diwujudkan dari 

potongan kawat, lidi, batang korek, benang dan sebagainya. 

3. Bidang 

Bidang adalah unsur rupa yang terjadi sebab pertemuan beberapa garis. Bidang 

dapat dibedakan menjadi bidang horizontal, vertikal, melintang.  

4. Warna 

Warna adalah unsur rupa yang penting dan salah satu wujud keindahan yang 

dapat diserap oleh indera penglihatan manusia.  

Adapun bahan-bahan alam pembuatan kolase antara lain: 
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1. Serutan Kayu 

Untuk bahan kolase dapat digunakan serutan kayu yang wajib dikeringkan 

dahulu. Hal ini dimaksudkan agar warnanya tidak berubah, lalu serutan kayu 

dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan siap untuk 

ditempel. 

2. Batu 

Batu yang memiliki bermacam-macam warna, akan kelihatan lebih cemerlang. 

3. Tempurung (batok kelapa). 

Untuk bahan kolase sebaiknya dipilih tempurung dari kelapa setengah tua 

sampai kelapa tua. 

4. Biji-Bijian 

Biji-bijian diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian ini banyak pula 

macamnya, demikian pula bentuk, ukuran, warna, dan teksturnya. Misalnya, 

lada, kacang hijau, kacang merah, dan sebagainya. 

5. Daun-daunan 

Daun-daunan adalah bahan kolase yang sangat gampang diperoleh. Untuk 

dijadikan bahan kolase, diambil daun kering atau daun yang sudah gugur.  

6. Kulit-kulitan 

Kulit-kulit berasal dari kulit buah dan kulit batang tumbuh-tumbuhan, seperti 

kulit salak, kulit kacang tanah, kulit jeruk, kulit rambutan, dan kulit pisang. 

Menurut Tim Bina Karya Guru, bahan kolase dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Bahan-bahan alam yang dapat digunakan daun kulit pisang, ranting, 

bunga kering, kerang, batu-batuan. 
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2. Bahan-bahan olahan yang dapat digunakan antara lain kertas berwarna, 

kain perca, benang, kapas, plastik sendok es krim, sedotan, minuman, 

logam dan karet. 

3. Bahan bekas yang dapat digunakan antara lain kertas Koran, kalender 

bekas, tutup botol, dan bungkus makanan 

4. Bahan-bahan lain seperti serbuk kayu, pasir yang telah diwarnai 

supaya menarik, biji matahari atau kuaci, kancing baju, dan lain-lain .32 

 

C. Kemampuan Motorik Halus Anak 

1. Pengertian Kemampuan Motorik Halus Anak 

Motorik halus adalah gerakan yang mempengaruhi otot-otot kecil dan 

syaraf yang membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan untuk 

memperoleh kesempatan belajar dan berlatih dalam mengembangkan kemampuan 

fisik motorik halus yang dimiliki anak. Menurut Sumantri, kemampuan motorik 

halus adalah pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari 

jemari yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan 

dan berlatih dalam mengembangkan kemampuan fisik motorik halus yang 

dimiliki anak seperti menggambar, menggunting, menempel dan sebagainya. 33 

Menurut Ahmad Susanto, kemampuan motorik halus merupakan kegiatan 

yang menggunakan otot halus pada kaki dan tangan. Motorik halus adalah 

gerakan 

 

32 Tim Bina Karya Guru, Seni Budaya dan Keterampilan Untuk Kelas 1 SD 

(Jakarta: Erlangga, 2006), h. 56. 

33 Khoirun Nisak, “Mengembangkan Kemampuan Fisik Motorik Halus MelaluiKegiatan 

Kolase Biji-Bijian Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di KB Alamanah Kecamatan Pesantren Kota Kediri 

Tahun Pelajaran 2015/2016”, Jurnal Simki Pedagogia 1, no. 1  ( 2016), h. 4. 
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yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan otot-otot 

kecil, karena iti tidak begitu terlalu memerlukan tenaga.34 

Menurut Sujiono, motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan 

bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti 

keterampilan menggunakan jari-jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan 

yang tepat. 35 

Menurut Santrock bahwa motorik halus adalah keterampilan 

menggunakan media dengan koordinasi antara mata dan tangan, sehingga gerakan 

tangan perlu dikembangkan dengan baik agar keterampilan dasar yang meliputi 

membuat garis horizontal, garis verbal, garis miring, ke kiri atau kanan, lengkung, 

atau lingkaran dapat terus ditingkatkan. 36 

Menurut Desmita, perkembangan motorik, sering disebut dengan 

keterampilan motorik. Keterampilan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh yang 

atau bagian-bagian tubuh yang disengaja, otomatis, cepat, dan akurat.37 

Pada umumnya, anak akan menunjukkan kemajuan perilaku kontrol motorik halus 

sederhana pada usia 4-6 tahun. Kemampuan motorik halus semakin meningkat 

pada usia 5-12 tahun yang ditandainya dengan meningkatnya keterampilan 

 

34 Ahmad Susanto, “Bimbingan dan Konseling di Taman Kanak-Kanak, (Jakarta: 

Prenadamedia, 2015), h. 56. 

35 Ida Permatawati, “Peningkatan Kemampuan Motorik Halus dengan Menggunakan 

Metode Pemberian Tugas Melalui Kegiatan Menganyam pada Anak Kelompok B”, Jurnal PAUD 

Teratai 3, no. 3 (2014): h. 2. 

36 Lathipah Hasanah, “Kegiatan Menganyam untuk Meningkatkan Kemampuan Motorik 

Halus Anak Usia 4-5 Tahun di RA Yahya, Bekasi”, Jurnal Pendidikan PAUD 2, no. 1 (2017): h. 

99. 

37 Tri Murti, “Perkembangan Fisik Motorik Dan Perceptual Serta Implikasinya Pada 

Pembelajaran Di Sekolah Dasar”, Skripsi  (Malang: Universitas Negeri Malang, 2018), h. 24. 
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motorik halus secara signifikan dibagian pergelangan tangannya. Kemampuan 

motorik halus juga berkaitan dengan kemampuan melakukan kegiatan sebagai 

implikasi dari peningkatan kemampuan koordinasitangan dan mata. Aktivitas-

aktivitas yang dapat mengembangkan koordinasi tangan dan mata yang dapat 

mengembangkan koordinasi tangan dan mata yang berfungsi menolong diri 

sendiri (self help) yaitu, mencuci tangan, menyisir rambut, menggosok gigi, 

memakai pakaian ( baju, celana, atau rok, dan kaos kaki), makan dan minum 

sendiri, mengikat tali sepatu. Melalui pembiasaan yang sering dilakukan tersebut, 

hal itu bias dijadikan stimulus dalam mengembangkan keterampilan anak.38 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka disimpulkan bahwa 

kemampuan motorik halus adalah kemampuan yang melibatkan bagian tertentu 

saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil/ halus, sehingga gerakan ini memerlukan  

koordinasi mata dan tangan. 

 

2. Karakteristik Kemampuan Motorik Halus Anak 

Kemampuan motorik halus merupakan kemampuan gerakan yang 

memerlukan kontrol otot-otot ukuran kecil seperti mengkoordinasi mata dan 

tangan untuk melakukan gerakan, ketepatan, dan ketelitian rangsangan sensori 

motor, menjiplak benda, menirukan gerakan manipulatif, serta mengekspresikan 

diri. Oleh sebab itu, terdapat karakteristik kemampuan motorik halus atau Standar 

Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA) menurut Peraturan 

 

38 Sit Masganti, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana, 2017),     

h. 73 
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 

2014 tentang Standar Nasional PAUD, sebagai berikut: 

a) Menggambar sesuai gagasannya 

b) Meniru bentuk 

c) Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan 

d) Menggunting sesuai dengan pola  

e) Menempel gambar dengan tepat 

f) Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci.39 

 

3. Fungsi Kemampuan Motorik Halus Anak 

Perkembangan motorik merupakan salah satu factor yang sangat penting 

dalam perkembangan anak secara keseluruhan. Beberapa fungsi perkembangan 

motorik yang dipaparkan oleh Hurlock (1996), sebagai berikut: 

a) Melalui kemampuan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan 

memperoleh perasaan senang, seperti anak merasa senang dengan 

memiliki  keterampilan memainkan boneka, melempar, dan 

menangkap bola atau memainkan alat-alat musik. 

b) Melalui kemampuan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak 

berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya, ke kondisi 

yang independen. Anak dapat bergeral dari satu tempat ke tempat 

 

39 Ida Kristiana, “Pengaruh Kegiatan Menggunting dan Menempel Pola Gambar 

Geometris terhadap Kemampuan Motorik Halus Anak Kelompok B TK Maharing, Desa Tanjung 

Untung, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas”, Jurnal Pendidikan dan Psikologi Pintar 

Haratik 15, no. 1 (2019): h.3. 
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lainnya dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya. Kondisi ini akan 

menunjang perkembangan rasa percaya diri. 

c) Melalui kemampuam motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya 

dengan lingkungan sekolah. Pada usia pra sekolah atau usia kelas-kelas 

awal sekolah dasar, anak sudah dapat dilatih menulis, menggambar, 

melukis, dan baris-berbaris. 

d) Melalui kemampuan motorik yang normal memungkinkan anak dapat 

bermain atau bergaul dengan teman sebayanya.40 

 

4. Prinsip Kemampuan Motorik Halus Anak 

Menurut Eriamsyah menyebutkan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip 

yang perlu diperhatikan pada saat mengembangkan kemampuan motorik halus 

anak usia 4-6 tahun, diantaranya sebagai berikut:  

a) Memberikan kebebasan ekspresi pada anak 

b) Melakukan pengaturan waktu, tempat, media (alat dan bahan) agar dapat 

merangsang anak untuk kreatif 

c) Memberikan bimbingan kepada anak untuk menemukan teknik cara yang 

baik dalam melakukan kegiatan dengan berbagai media. 

d) Menumbuhkan keberanian anak dan hindarkan petunjuk yang dapat 

merusak keberanian dan perkembangan anak 

e) Membimbing anak sesuai dengan kemampuan dan taraf perkembangan 

 

40 Dadan Suryana, Pendidikan Anak Usia Dini Stimulasi Dan Aspek Perkembangan 

Anak  (Jakarta: Kencana, 2016), h. 42. 
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f) Memberikan rasa gembira dan ciptakan suasana yang menyenangkan 

pada anak 

g) Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan. 41 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Motorik Halus 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik 

halus pada seorang anak antara lain sebagai berikut: 

a) Stimulasi 

Pemberian stimulasi pada awal kehidupan anak merupakan hal yang 

sangat penting bagi kehidupan anak. Anak yang mendapatkan stimulasi 

yang terarah akan berkembang lebih cepat dan baik dibandingkan dengan 

anak yang kurang atau sama sekali tidak mendapatkan stimulasi. Untuk 

menstimulasi kemampuan motorik halus anak ada beberapa upaya yang 

dapat dilakukan.Salah satunya dengan permainan yang menarik dan dapat 

menstimulasi kemampuan motorik halus anak yaitu permainan kolase. 

Dengan permainan kolase anak dapat menempel, merekat, dan membuat 

karya seni dengan kolase sehingga akan menstimulasi kemampuan 

motorik halus anak. 

b) Gizi 

Gizi sangat penting untuk anak terutama pada usia 4-5 tahun. Pada masa 

ini pertumbuhan berlangsung sangat cepat sehingga memerlukan  

 
41 Ninik Dwi Wahyuni, “Mengembangkan Kemampuan Motorik Halus Melalui 

Kegiatan Kolase dengan Media Kertas pada Anak Kelompok B PAUD Genius Wetan Kecamatan 

Rejotangan Kabupaten Tulungagung”, Skripsi  (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015), 

h. 5. 
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konsumsi protein dan zat pengatur seperti vitamin dan mineral. 

c) Kecerdasan 

Kecerdasan dimiliki anak sejak dilahirkan, anak yang kecerdasannya 

tinggi menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan 

dengan anak yang memiliki kecerdasan normal atau dibawah normal.Dari 

beberapa faktor diatas yang mempengaruhi kemampuan motorik halus 

anak dalam penelitian ini yaitu stimulasi.42 

 

6. Indikator Perkembangan Motorik Halus Anak 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 

Usia Dini, indikator perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun adalah 

sebagai berikut. 

a) Menggambar sesuai gagasannya; 

b) Meniru bentuk; 

c) Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan; 

d) Menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar; 

e) Menggunting sesuai pola; 

f) Menempel gambar dengan tepat; 

g) Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci.43 

 

42 Lusi Marleni, “Pengaruh Bermain Kolase Terhadap Kemampuan Motorik Halus Usia 

Dini”, Journal on Early Childhood 1, no.1 (2018): h. 63. 

 

43 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Standar Nasional 

Pendidikan Nomor 137 Tahun 2014”, 2014 (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), h. 22. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis, Desain dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian  

kuantitatif ini didasarkan pada filsafat positivisme, yakni suatu ajaran filsafat yang 

memandang realitas, gejala, fenomena dapat diklasifikasikan, relatif tetap, 

konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala yang bersifat sebab akibat.44 

Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Penelitian 

eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu 

terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. 45 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di TK Islam Nurul Mubarak di Kabupaten Maros. 

TK Islam nurul Mubarak ini terletak di Perumahan Nusa Idaman. 

3. Desain Penelitian 

Desain eksperimen yang digunakan dalam peneltian ini yakni pre 

eksperimental design dengan jenis one-group pretest-postest design. Pada desain 

penelitian ini ada pre test (sebelum diberi perlakuan) dan post ttest (sesudah diberi 

 
44 Sulaiman Saat & Sitti Mania Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula. (Penerbit Sibuku 2018). h. 115  
45 Sulaiman Saat & Sitti Mania Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula. (Penerbit Sibuku 2018). h. 113 
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perlakuan) sehingga dapat membandingkan hasil yang diperoleh sebelum diberi 

perlakuan dan sesudah perlakuan. 46 

Tabel 3. 1 Desain Penelitian 

    

  

Keterangan: 

 O1 = Hasil belajar sebelum melakukan perlakuan (Pretest) 

 O2 = Hasil belajar setelah melakukan perlakuan (Posttest) 

 X = Treatment atau perlakuan yang diberikan. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi menurut Fraenkel dan Wallen adalah kelompok yang menarik 

peneliti, dimana kelompok tersebut peneliti menjadikan sebagai objek untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian. Populasi juga didefinisikan sebagai suatu 

himpunan yang terdiri dari orang, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda 

yang memiliki kesamaan sifat.47 Objek populasi pada penelitian ini pada anak 

kelompok B di TK Islam Nurul Mubarak di Kabupaten Maros. 

Tabel 3. 2 Objek Populasi Penelitian 

Objek populasi penelitian 

TK.Islam Nurul Mubarak Kelompok B 

Jumlah Anak 15 

 

 

 
46 Syofian Siregar Metode PenelitianKuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual SPSS. (Penerbit Kencana 2013). h. 113 
47 Endang Widi Winarni, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D) (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). 

O1 X O2 

Treatment Post-test Pre-test 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi. Dalam pengambilan sampel dari suatu populasi terbagi menjadi dua 

kategori yaitu, probability sampling dan nonprobability sampling. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu 

nonprobability sampling, merupakan setiap unsur yang terdapat dalam populasi 

memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, bahkan probabilitas 

anggota tertentu untuk terpilih tidak diketahui. Pemilihan unit sampling 

didasarkan pada pertimbangan atau penilaian subjektif dan tidak pada penggunaan 

teori probabilitas.48  

 Sampel penelitian ini berjumlah 15 orang anak dan sampel yang diambil 

adalah jumlah dari seluruh populasi anak pada kelompok B. Jenis teknik sampel 

yang digunakan adalah sampling jenuh, yaitu semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi yang relatif kecil kurang 

dari 30. 

Tabel 3. 3 Peserta Didik Kelompok B TK.Islam Nurul Mubarak 

Kelompok B 

Peserta didik laki-laki 5 

Peserta didik perempuan 10 

Jumlah 15 

 

 

 

 

 
48 wagiran, Metodelogi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi (Yogyakarta: 

Group Penerbitan CV Budi Utama, 2019). 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

observasi 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu cara ntuuk mengadakan penilaian dengan jalan 

mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang 

diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan 

pencatatan ini merupakan bagian dari pengamatan.49 

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan. Observasi 

partisipan adalah observasi yang melakukan pengamatan berperan serta dalam 

kehidupan anak yang diobservasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam observasi 

partisipan adalah observer tidak boleh tahu bahwa pengamat yang berada 

disekelilingnya sedang memperhatikan gerak-geriknya. Oleh karena itu, kegiatan 

pencatatan yang dibuat oleh pengamat tidak boleh diketahui oleh sasaran 

pengamatan.50 

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati kegiatan 

peserta didik pada saat sebelum diberikan perlakuan (pre test) dan setelah 

diberikan perlakuan (post test), dan berperan serta dalam kehidupan anak yang 

sedang diobservasi. 

 

 

 
49 Tukiran Taniredja Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) 

(Yogyakarta: Alfabeta, 2011). 
50 Endang Widi Winarni, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D) (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data 

yang sudah ada. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto,data 

yang relevan penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian sejarah  kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokemen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen 

yang berbentuk karya misalnya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan 

lain-lain. 51 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian. Instrumen pengumpulan data yang cocok dalam 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan pedoman observasi. Pada penilaian ini 

peneliti menggunakan lembar pengamatan untuk menilai kemampuan motorik 

halus anak. 

                      

 

 

 

 

 

 
51 Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Methop (Depok: PT Raja 

Grafindo Persada, 2018). 
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Tabel 3. 4 Penilaian Kemampuan Motorik Halus Anak 

Indikator 
Kemampuan yang Diukur Penilaian anak 

Keterangan 
BB MB BSH BSB 

Meniru Bentuk Anak dapat merobek daun 

menjadi bentuk yang lebih 

kecil           

Anak dapat meniru  

macam bentuk           

Melakukan eksporasi 

dengan berbagai 

media dan kegiatan 

Membuat kolase dengan 

menempelkan bahan 

seperti daun kering, biji-

bijan 

          

Menggunakan alat 

tulis dengan benar 

Anak dapat memegang 

pensil dengan benar.           

Anak dapat menulis 

namanya sendiri           

Menempel gambar 

dengan tepat 

Anak dapat menuangkan 

lem/ perekat dengan tidak 

berlebihan           

Anak dapat menempelkan 

daun, biji-bijian, sesuai 

pola gambar yang diberi 

lem dengan rapi           

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  

Nomor 137 Tahun 2014. 

Keterangan: 

 

 

Konversi nilai skor dan indikator pengamatan adalah: 

 

 

 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 
 

BB : 1 

MB : 2 

BSH : 3 

BSB : 4 
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F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis yang digunakan ada dua yaitu 

statistik deskriptif dan statistik probabilitas.  

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan fenomena atau 

data sebagaimana dalam bentuk tabel, grafik, frekuensi, rata-rata ataupun bentuk 

lainnya. Langkah-langkah  teknik statistik deskriptif adalah sebagai berikut. 

a) Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

1. Menentukan rentang nilai, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil 

R = data maksimum – data minimum 

2. Menentukan banyaknya kelas 

K = 1 + 3,3 log n 

Keterangan:  

K =Kelas Interval 

N =Jumlah peserta didik 

3. Menghitung Panjang Kelas  

P = 
𝑅

𝐾
 

 

Keterangan:  

P =Panjang kelas interval 

R  =Rentang Nilai 

K =Kelas Interval.52 

 

4. Menghitung Rata-Rata 

 

 

 
52 J. Supranto, Statistik Teori Dan Aplikasi (Jakarta: Erlangga, 2008). 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖𝑓𝑖

∑ 𝑓𝑖
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Keterangan : 

𝑥  =rata-rata  

𝑓𝑖  =frekuensi 

𝑥𝑖  =titik tengah53 

 

5. Menghitung Standar Deviasi 

 

 

Keterangan : 

SD =Standar Deviasi 

𝑓𝑖  =Frekuensi 

𝑥𝑖  =Titik Tengah.54       

  

6. Menghitung Persentase Skor 

P = 
𝑓

𝑁
 x 100% 

 

Keterangan:  

P : Angka Persentase 

f : Frekuensi yang di cari persentasenya 

N : Banyaknya sampel55 

 

2. Teknik Analisis Statistik Probabilitas (Statistik Inferensial) 

 

Statistik probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel yang hasilnya diberlakukan atau digeneralisasi untuk 

populasi.56 

 Teknik inferensial merupakan bagian dari yang berfungsi untuk 

meramalkan dan mengontrol kejadian. Pada bagian ini mempelajari tata cara 

 
53 Muhammad Arief Tiro, Dasar-Dasar Statistik. 
54 Muhammad Arief Tiro, Dasar-Dasar Statistik. 
55 Muhammad Arief Tiro, Dasar-Dasar Statistik. 
56 Sulaiman Saat & Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Pemula 

(Makassar: Sibuku, 2018). 

 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝑓 𝑥𝑖2 − (∑ 𝑓𝑥𝑖)2/𝑛

𝑛
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penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan atas populasi berdasarkan data atau 

gejala dan fakta pada suatu penelitian. Langkah-langkah  teknik analisis statistik 

probabilitas adalah sebagai berikut. 

a) Uji Validitas 

Uji validitas dilihat berdasarkan nilai korelasi pearson antara butir indikator 

dengan keseluruhan indikator. Langkah-langkah pengujian validitas adalah 

sebagai berikut. 

1. Menghitung nilai r hitung dengan rumus Excel  

CORREL(indikator;keseluruhan indikator) 

2. Berdasarkan tabel korelasi r Pearson (n=15 dan signifikansi 𝛼=0,05) 

diperoleh nilai r tabel adalah 0,514 

3. Jika rhitung > rtabel, maka butir-butir indikator valid 

b) Uji Realibilitas 

Uji realibilitas dilihat berdasarkan nilai varians butir indikator dan varians 

keseluruhan indikator. Langkah-langkah pengujian realibilitas adalah sebagai 

berikut. 

1. Menghitung nilai varians butir indikator dengan rumus Excel  

VAR(butir indikator) 

2. Menghitung nilai varians keseluruhan indicator dengan rumus Excel  

VAR(jumlah keseluruhan indikator) 

3. Menghitung koefisien realibilitas r11 

𝑟11 =
𝑛

𝑛 − 1
(1 − (

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
)) 
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4. Mengontrol realibilitas butir indikator berdasarkan kategori koefisien 

realibilitas Guilford. 

 

 

c) Uji Normalitas 

Pada data kuantitatif, agar dapat dilakukan uji statistik parametric 

dipersyaratkan berdistribusi normal. Pembuktian data berdistribusi normal 

tersebut perlu dilakukan uji normalitas terhadap data. Uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan uji Liliefors. Menurut Sudjana, pengujian normalitas data 

dalam penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Mengurutkan data dari nilai terkecil sampai nilai terbesar 

2. Pengamatan dijadikan bilangan baku                        

(�̅� dan s masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku sampel)   

3. Menghitung peluang F(zi)  

Dengan rumus Excel NORMSDIST(zi)  

4. Menghitung proporsi S(zi) 

Jika zi = zi+1 , maka proporsi bernilai S(zi+1).  

Jika tidak, maka proporsi bernilai 
𝑖

𝑛
 

5. Menghitung selisih absolut 

Selisih absolut = f(z)-S(z) dengan mengabaikan tanda positif atau negative 

6. Nilai maksimum selisih absolut adalah Lhitung 

Jika r11 < 0,2 maka reabilitas butir indikator sangat rendah 

Jika 0,2 ≤ r11 ≤ 0,4, maka reabilitas butir indikator rendah 

Jika 0,4 < r11 ≤ 0 ,6, maka reabilitas butir indikator sedang 

Jika 0,6 < r11 ≤ 0,8, maka reabilitas butir indikator tinggi 
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7. Berdasarkan tabel nilai kritis uji Liliefor, signifikansi α = 0,05 dan n =

15, diperoleh Ltabel=0,22 

8. Jika Lhitung < Ltabel, maka data berdistribusi normal 

d) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau 

ditolak, dengan syarat bahwa sampel harus berdistribusi normal.57 Dalam 

melakukan uji hipotesis adapun langkah-langkah sebagai berikut. 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui dugaan sementara yang 

dirumuskan dalam hipotesis penelitian menggunakan uji dua pihak ( pre test dan 

post test)dengan derajat kesalahan 5% atau 𝛼 = 0,05. Hal ini berarti bahwa, batas 

maksimal kesalahan yang bisa ditoleransi adalah 5% dan tidak diperbolehkan 

lebih dari 5%. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan software Microsof 

Office Excel dengan analisis data t-Test Paired Two Sample for Means,  Teknik 

ini digunakan umtuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok data/sampel 

yang independent/tidak berhubungan.58 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2 

H1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2 

 

 

 

 

 
57 Duwi Priyatno, Teknik Muda Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan 

SPPS (Yogyakarta: Mediakom, 2010). 
58 Duwi Priyatno, Teknik Muda Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan 

SPPS (Yogyakarta: Mediakom, 2010). 
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Keterangan: 

𝐻0 : Perkembangan motorik halus anak sebelum diberi perlakuan kegiatan kolase 

(pre test) 

𝐻1 : Perkembangan motorik halus anak setelah diberi perlakuan kegiatan kolase 

(post test) 

𝜇1 : Rata-rata perkembangan motorik halus anak sebelum diberi perlakuan 

kegiatan kolase (pre test) 

𝜇2 : Perkembangan motorik halus anak setelah diberi perlakuan kegiatan kolase 

(post test) 

Langkah-langkah pengujian t-Test adalah sebagai berikut. 

1) Memformulasikan hipotesis 

File>Options>Add-ins>Pilih Analysis ToolPak>Klik Go>Centang 

Analysis ToolPak dan Centang Analysis ToolPak-VBA>OK 

Data>Data Analysis> t-Test Paired Two Sample for Means> pada kotak 

input variable 1 Range seleksi indicator pre test>pada kotak input 

variable 2 Range seleksi indicator post test>masukkan Alpha 0,05>Klik 

Output Range, letakkan kursor pada tempat yang diinginkan. 

2) Mengambil keputusan 

Jika nilai P two-tail ≤ 0,05,maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kemampuan Motorik Halus Anak Sebelum Melakukan Kegiatan Kolase 

Menggunakan Bahan Alam  (Pre Test) 

Sebelum diadakan kegiatan kolase, terlihat bahwa skor satu (belum 

berkembang) dengan frekuensi 29, skor dua (mulai berkembang) dengan frekuensi 

34, skor tiga (berkembang sesuai harapan) dengan frekuensi 42, dan tidak ada 

anak yang memperoleh skor empat (berkembang sangat baik). Lembar 

pengamatan kemampuan motorik halus anak sebelum melakukan kegiatan kolase 

ditunjukkan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 Penilaian Kemampuan Motorik Halus Anak Sebelum Melakukan 

Kegiatan Kolase (Pre Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB MB BSHBSB BB MB BSHBSB BB MB BSHBSB BB MB BSHBSB BB MB BSHBSB BB MB BSHBSB BB MB BSHBSB

1 Dzakir khafadi 2 1 2 1 1 2 1

2 Aqil Saad 1 1 1 1 1 1 2

3 Ufairah Nur Afifah 2 1 1 1 1 2 1

4 Naura Azzahra 2 3 2 3 3 2 1

5 Muhammad Al Fatih 2 3 2 3 3 1 1

6 Kaiza Almira Maisar 3 1 3 3 1 3 2

7 Syakira Aulia S. 3 2 3 2 2 3 3

8 Khumairah 1 2 1 2 2 1 2

9 Febhy Novianty, S. 2 2 1 2 2 1 1

10 Ibnu Abbas 3 3 3 2 2 3 3

11 Nurul Qalbi 3 1 3 3 3 2 2

12 Aqila Salsabila 1 2 3 3 3 3 2

13 Maryam 3 3 3 3 3 2 3

14 Ainayya Mikayla. W 3 2 3 2 2 3 3

15 Nur Ahmad Hairul 1 2 3 3 3 3 3

Skor 

Menempelkan 

Daun, Biji-bijian 

Sesuai Pola 

Gambar secara 

Rapih

Indikator Pencapaian

Skor Membuat 

Kolase dengan 

Menempelkan 

Bahan seperti 

Daun Kering 

dan Biji-bijian

Skor Memegang 

Pensil dengan 

Benar

Skor Menulis 

Namanya 

Sendiri

Skor 

Menuangkan 

Lem dengan 

Tidak 

Berlebihan

No. Nama

Skor Merobek 

Daun menjadi 

Bentuk yang 

Lebih Kecil

Skor Meniru 

Macam Bentuk
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Setelah memperoleh data kemampuan motorik halus anak sebelum melakukan 

kegiatan kolase menggunakan bahan alam yaitu daun kering, jagung kering, 

kacang hijau. Data ini kemudian dianilisis. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisis statistic deskriptif dan teknik analisis statistik probabilitas. 

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif  

a. Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

1) Menentukan rentang nilai, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil 

 

 R= data maks-data min   

   = 2   

2) Menentukan banyaknya kelas 

 

Banyak kelas, K     = 1+(3,3*LOG(n)) 

= 4,881   
= 5   

3) Menghitung Panjang Kelas  

Panjang kelas= R/Banyak kelas 

= 0,4   
dibulatkan 1   

    

Tabel 4. 2 Tabel distribusi frekuensi Pre Test 

 

 

 

b. Menghitung rata-rata skor Pre Test 

Tabel 4. 3 Tabel perhitungan rata-rata skor Pre Test 

X xi fi xifi 

1 - 1,9 1,45 29 42,05 

2 - 2,9 2,45 34 83,30 

3 - 3,9 3,45 42 144,90 

4 - 4,9 4,45 0 0,00 

5 - 5,9 5,45 0 0,00 

   Jumlah 105 270,25 

Frekuensi

1 - 1,9 29

2 - 2,9 34

3 - 3,9 42

4 - 4,9 0

5 - 5,9 0

Skor
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c. Menghitung Standar Deviasi    

 

   

P  skor  3 = (f / N) x 100% 

 = 
4200 

 105 

 = 40,00 

P  skor  2 = (f / N) x 100% 

 = 
3400 

 105 

 = 32,38 

P  skor  1  = (f / N) x 100% 

 = 
2900 

 105 

 = 27,62 

   

Berdasarkan perhitungan persentase skor, terlihat bahwa kemampuan 

motoric halus anak sebelum melakukan kegiatan kolase, anak yang 

memperoleh skor satu (belum berkembang) sebesar 27,62%, skor dua (mulai 

berkembang) sebesar 32,38%, skor tiga (berkembang sesuai harapan) sebesar 

40%, dan belum ada anak yang memperoleh skor empat (berkembang sangat 

baik). Dari 15 anak, terdapat 60% anak yang kemampuan motorik halusnya 

belum berkembang dan mulai    berkembang. 

2. Teknik Analisis Statistik Probabilitas (Statistik Inferensial) Pre Test 

a. Uji Validitas 

Langkah-langkah pengujian validitas adalah sebagai berikut. 

 

 

  

= 

 

    

   

 =  270,3  

  105  

 =  2,57  

𝑆𝐷 = √
∑ 𝑓 𝑥𝑖2−(∑ 𝑓𝑥𝑖)2/𝑛

𝑛−1
=0,82 

∑ 𝑥𝑖𝑓𝑖

∑ 𝑓𝑖
 �̅�      
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1) Menghitung nilai r hitung dengan rumus  

=CORREL(skor tiap indikator;jumlah skor) dapat dilihat pada Gambar 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Menghitung Nilai r hitung data Pre Test 

2) Berdasarkan tabel korelasi r Pearson (n=15 dan signifikansi 𝛼=0,05) 

diperoleh nilai r tabel adalah 0,514 

3) Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai r hitung > r tabel. Oleh 

karena itu, data kemampuan motorik halus anak sebelum melakukan 

kegiatan kolase menggunakan bahan alam dinyatakan valid.
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Tabel 4. 4 Uji Validitas Data Kemampuan Motorik Halus Anak Sebelum 

Melakukan Kegiatan Kolase (Pre Test) 

No. Indikator Pencapaian r hitung r table kontrol 

1 
Skor  Pre Test-Merobek Daun menjadi Bentuk yang Lebih 

Kecil 
0,52472 0,514 valid 

2 Skor Pre Test-Meniru Macam Bentuk 0,56126 0,514 valid 

3 
Skor Pre Test-Membuat Kolase dengan Menempelkan 

Bahan seperti Daun Kering dan Biji-bijian 
0,90858 0,514 valid 

4 Skor Pre Test-Memegang Pensil dengan Benar 0,73430 0,514 valid 

5 Skor Pre Test-Menulis Namanya Sendiri 0,65446 0,514 valid 

6 Skor Pre Test-Menuangkan Lem dengan Tidak Berlebihan 0,67609 0,514 valid 

7 
Skor Pre Test-Menempelkan Daun, Biji-bijian Sesuai Pola 

Gambar secara Rapih 
0,68266 0,514 valid 

b. Uji Realibilitas 

Langkah-langkah pengujian realibilitas adalah sebagai berikut. 

1) Menghitung nilai varians skor tiap indikator dengan rumus  

=VAR(skor tiap indikator)  

2) Menghitung nilai varians keseluruhan indikator dengan rumus  

=VAR(jumlah skor) dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Nilai Varians Keseluruhan Indikator Pre Test  
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3) Menghitung koefisien realibilitas r11 

𝑟11 =
𝑛

𝑛 − 1
(1 − (

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
)) 

=
15

14
(1 − (

4,857

15,695
)) 

= 0,74 

Berdasarkan Tabel 4.3, bahwa nilai r 11 adalah 0,739 berada pada rentang 

koefisien realibilitas Guilford 0,6 < r11 ≤ 0,8. Oleh karena itu, data kemampuan 

motorik halus anak sebelum melakukan kegiatan kolase menggunakan bahan alam 

dinyatakan memiliki realibilitas tinggi.  

Tabel 4.5 Uji Realibilitas Data Kemampuan Motorik Halus Anak Sebelum 

Melakukan Kegiatan Kolase (Pre Test) 

No. Indikator Pencapaian varians 
varians 

jumlah skor 

koefisien 

realibilitas, 

r 11 

kontrol  

1 
Skor  Pre Test-Merobek Daun 

menjadi Bentuk yang Lebih Kecil 
0,69524 

15,69524 0,73986 
reabilitas 

tinggi 

2 
Skor Pre Test-Meniru Macam 

Bentuk 
0,63810 

3 

Skor Pre Test-Membuat Kolase 

dengan Menempelkan Bahan 

seperti Daun Kering dan Biji-

bijian 

0,78095 

4 
Skor Pre Test-Memegang Pensil 

dengan Benar 
0,63810 

5 
Skor Pre Test-Menulis Namanya 

Sendiri 
0,69524 

6 
Skor Pre Test-Menuangkan Lem 

dengan Tidak Berlebihan 
0,69524 

7 

Skor Pre Test-Menempelkan 

Daun, Biji-bijian Sesuai Pola 

Gambar secara Rapih 

0,71429 

jumlah varians= 4,85714    
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c. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Mengurutkan data dari nilai terkecil sampai nilai terbesar 

dengan cara blok nama dan skor indikator Pre Test>sort>skor-values-

smallest to largest.  

2) Pengamatan dijadikan bilangan baku                        

 (�̅� dan s masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku sampel)  

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Mengubah Skor Setiap Indikator Pre Test menjadi Bilangan 

Baku 

 

 

3) Menghitung peluang F(zi) dengan rumus  

=NORMSDIST(zi)  

4) Menghitung proporsi S(zi) dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

Jika xi = xi+1 , maka proporsi bernilai S(xi+1).  

Jika tidak, maka proporsi bernilai 
𝑖

𝑛
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Gambar 4. 4 Proporsi S(zi) Skor Setiap Indikator Pre Test 

5) Menghitung selisih absolut 

Selisih absolut = f(z)-S(z) dengan mengabaikan tanda positif atau negatif 

6) Nilai maksimum selisih absolut adalah Lhitung 

Berdasarkan tabel nilai kritis uji Liliefor, signifikansi α = 0,05 dan n =

15, diperoleh Ltabel=0,22 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai L hitung < Ltabel. Oleh 

karena itu, data kemampuan motorik halus anak sebelum melakukan kegiatan 

kolase menggunakan bahan alam dinyatakan terdistribusi normal. 
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Tabel 4.6 Uji Normalitas Data Kemampuan Motorik Halus Anak Sebelum 

Melakukan Kegiatan Kolase (Pre Test) 

No. Indikator Pencapaian L hitung L tabel Kontrol 

1 
Skor  Pre Test-Merobek Daun menjadi Bentuk yang Lebih 

Kecil 
0,18 0,22 data terdistribusi normal 

2 Skor Pre Test-Meniru Macam Bentuk 0,21 0,22 data terdistribusi normal 

3 
Skor Pre Test-Membuat Kolase dengan Menempelkan 

Bahan seperti Daun Kering dan Biji-bijian 
0,20 0,22 data terdistribusi normal 

4 Skor Pre Test-Memegang Pensil dengan Benar 0,18 0,22 data terdistribusi normal 

5 Skor Pre Test-Menulis Namanya Sendiri 0,18 0,22 data terdistribusi normal 

6 Skor Pre Test-Menuangkan Lem dengan Tidak Berlebihan 0,18 0,22 data terdistribusi normal 

7 
Skor Pre Test-Menempelkan Daun, Biji-bijian Sesuai Pola 

Gambar secara Rapih 
0,21 0,22 data terdistribusi normal 

 

2. Kemampuan Motorik Halus Anak Setelah Melakukan Kegiatan Kolase 

Menggunakan Bahan Alam (Post Test) 

Setelah melakukan kegiatan kolase menggunakan bahan alam yaitu daun 

kering jagung kering, kacang hijau, terlihat bahwa tidak ada anak yang 

memperoleh skor satu (belum berkembang), skor dua (mulai berkembang) dengan 

frekuensi 24, skor tiga (berkembang sesuai harapan) dengan frekuensi 30, dan 

skor empat (berkembang sangat baik) dengan frekuensi 51. Lembar pengamatan 

kemampuan motorik halus anak setelah melakukan kegiatan kolase ditunjukkan 

pada Tabel 4.7 

 

 

 

 



54 

 

 
 

Tabel 4. 7 Penilaian Kemampuan Motorik Halus Anak Setelah Melakukan 

Kegiatan Kolase (Post Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah memperoleh data kemampuan motorik halus anak setelah melakukan 

kegiatan kolase menggunakan bahan alam yaitu jagung kering, daun kering, 

kacang hijau kemudian data ini dianilisis. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis statistik probabilitas. 

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif  

a. Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

1) Menentukan rentang nilai, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil 

R= data maks-data min   

   = 1   

2) Menentukan banyaknya kelas 

Banyak kelas, K     = 1+(3,3*LOG(n)) 

                               = 5   
3) Menghitung Panjang Kelas  

Panjang kelas= R/Banyak kelas 

= 0,2   
Dibulatkan 1   

BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB

1 Dzakir khafadi 3 2 3 2 2 4 2

2 Aqil Saad 2 2 2 2 2 2 4

3 Ufairah Nur Afifah 3 2 2 2 2 3 2

4 Naura Azzahra 3 4 3 4 4 4 2

5 Muhammad Al Fatih 3 4 3 4 4 2 2

6 Kaiza Almira Maisar 4 2 4 4 2 4 3

7 Syakira Aulia S. 4 3 4 3 3 4 4

8 Khumairah 2 3 2 3 3 2 3

9 Febhy Novianty, S. 4 4 3 3 3 2 3

10 Ibnu Abbas 4 4 4 3 4 4 4

11 Nurul Qalbi 4 3 4 4 4 3 4

12 Aqila Salsabila 3 3 4 4 4 4 4

13 Maryam 4 4 4 4 4 3 4

14 Ainayya Mikayla. W 4 3 4 4 4 4 4

15 Nur Ahmad Hairul 3 3 4 3 4 4 4

Skor Menuangkan Lem dengan 

Tidak Berlebihan

Skor Menempelkan Daun, Biji-bijian 

Sesuai Pola Gambar secara Rapih

Indikator Pencapaian

Skor Membuat Kolase dengan 

Menempelkan Bahan seperti Daun 

Kering dan Biji-bijian

Skor Merobek Daun menjadi Bentuk 

yang Lebih Kecil
Skor Meniru Macam Bentuk

Skor Memegang Pensil dengan 

Benar
Skor Menulis Namanya SendiriNo. Nama
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Tabel 4. 8 Tabel distribusi frekuensi Post Test 

 

 

 

b. Menghitung rata-rata skor Post Test 

Tabel 4. 9 Tabel perhitungan rata-rata skor PostTest 

x xi fi xifi 

2 - 2,9 2,45 24 58,80 

3 - 3,9 3,45 30 103,50 

4 - 4,9 4,45 51 226,95 

5 - 5,9 5,45 0 0,00 

6 - 6,9 6,45 0 0,00 

   Jumlah 105 389,25 

 

 

 

 

c. Menghitung Standar Deviasi    

 

                 P  skor  4  
= 

(f / N) x 

100%  

 = 
5100  

 105  

 = 48,57 % 

P  skor  3 
= 

(f / N) x 

100%  

 = 
3000  

 105  

 = 28,57 % 

P  skor  2 
= 

(f / N) x 

100%  

 = 
2400  

 105  

 = 22,86 % 

 

  

= 

 

    

   

 =  

389,2

5  

  105  

 =  3,71  

𝑆𝐷 = √
∑ 𝑓 𝑥𝑖2−(∑ 𝑓𝑥𝑖)2/𝑛

𝑛−1
=0,81 

∑ 𝑥𝑖𝑓𝑖

∑ 𝑓𝑖
 �̅�      

Frekuensi

2 - 2,9 24

3 - 3,9 30

4 - 4,9 51

5 - 5,9 0

6 - 6,9 0

Skor
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Berdasarkan perhitungan persentase skor, terlihat bahwa kemampuan 

motorik halus anak setelah melakukan kegiatan kolase menggunakan bahan alam 

yaitu jagung kering, daun kering, kacang hijau terlihat bahwa tidak ada anak yang 

memperoleh skor satu (belum berkembang), skor dua (mulai berkembang) sebesar 

22,86%, skor tiga (berkembang sesuai harapan) sebesar 28,57%, dan skor empat 

(berkembang sangat baik) sebesar 48,57%. Dari 15 anak, terdapat 77,14% anak 

yang kemampuan motorik halusnya berkembang sesuai harapan dan berkembang 

sangat baik. Serta tak ada anak yang kemampuan motorik halusnya belum 

berkembang. 

2. Teknik Analisis Statistik Probabilitas (Statistik Inferensial) Post Test 

a. Uji Validitas 

Langkah-langkah pengujian validitas adalah sebagai berikut. 

1) Menghitung nilai r hitung dengan rumus  

=CORREL(skor tiap indikator;jumlah skor)  

2) Berdasarkan tabel korelasi r Pearson (n=15 dan signifikansi 𝛼=0,05) 

diperoleh nilai r tabel adalah 0,514 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai r hitung > r tabel. Oleh 

karena itu, data kemampuan motorik halus anak sebelum melakukan kegiatan 

kolase menggunakan bahan alam dinyatakan valid. 
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Tabel 4.10 Uji Validitas Data Kemampuan Motorik Halus Anak Setelah 

Melakukan Kegiatan Kolase (Post Test) 

No. Indikator Pencapaian r hitung r tabel kontrol 

1 Skor Post Test-Merobek Daun menjadi Bentuk yang Lebih Kecil  0,71488 0,514 valid 

2 Skor  Post Test-Meniru Macam Bentuk 0,58517 0,514 valid 

3 
Skor Post Test-Membuat Kolase dengan Menempelkan Bahan 

seperti Daun Kering dan Biji-bijian 
0,91774 0,514 valid 

4 Skor Post Test-Memegang Pensil dengan Benar 0,75492 0,514 valid 

5 Skor Post Test- Menulis Namanya Sendiri 0,80352 0,514 valid 

6 Skor Post Test-Menuangkan Lem dengan Tidak Berlebihan 0,52087 0,514 valid 

7 
Skor Post Test- Menempelkan Daun, Biji-bijian Sesuai Pola 

Gambar secara Rapih 
0,56125 0,514 valid 

b. Uji Realibilitas 

Langkah-langkah pengujian realibilitas adalah sebagai berikut. 

1) Menghitung nilai varians skor tiap indikator dengan rumus  

=VAR(skor tiap indikator)  

2) Menghitung nilai varians keseluruhan indikator dengan rumus  

=VAR(jumlah skor)  

3) Menghitung koefisien realibilitas r11 

𝑟11 =
𝑛

𝑛 − 1
(1 − (

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
)) 

=
15

14
(1 − (

4,809

16,029
)) 

= 0,75 

Berdasarkan Tabel 4.6, bahwa nilai r 11 adalah 0,749 berada pada rentang 

koefisien realibilitas Guilford 0,6 < r11 ≤ 0,8. Oleh karena itu, data kemampuan 
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motorik halus anak sebelum melakukan kegiatan kolase menggunakan bahan alam 

dinyatakan memiliki realibilitas tinggi.  

Tabel 4.11  Perhitungan Uji Realibilitas Butir Indikator (Post Test) 

No. Indikator Pencapaian varians 
varians 

jumlah skor 

koefisien 

realibilitas, 

r 11 

kontrol  

1 
Skor Post Test-Merobek Daun menjadi 

Bentuk yang Lebih Kecil  
0,52381 

16,02857 0,74994 
reabilitas 

tinggi 

2 Skor  Post Test-Meniru Macam Bentuk 0,63810 

3 

Skor Post Test-Membuat Kolase dengan 

Menempelkan Bahan seperti Daun Kering 

dan Biji-bijian 

0,66667 

4 
Skor Post Test-Memegang Pensil dengan 

Benar 
0,63810 

5 Skor Post Test- Menulis Namanya Sendiri 0,78095 

6 
Skor Post Test-Menuangkan Lem dengan 

Tidak Berlebihan 
0,78095 

7 
Skor Post Test- Menempelkan Daun, Biji-

bijian Sesuai Pola Gambar secara Rapih 
0,78095 

jumlah varians= 4,80952    

c. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Mengurutkan data dari nilai terkecil sampai nilai terbesar 

dengan cara blok nama dan skor indikator Pre Test>sort>skor-values-

smallest to largest.  

2) Pengamatan dijadikan bilangan baku                        

 (�̅� dan s masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku sampel)  

Menghitung peluang F(zi) dengan rumus  

=NORMSDIST(zi)  

3) Menghitung proporsi S(zi) dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

Jika xi = xi+1 , maka proporsi bernilai S(xi+1).  
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Jika tidak, maka proporsi bernilai 
𝑖

𝑛
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Proporsi S(zi) Skor Setiap Indikator Post Test 

4) Menghitung selisih absolut 

Selisih absolut = f(z)-S(z) dengan mengabaikan tanda positif atau negatif 

5) Nilai maksimum selisih absolut adalah Lhitung 

Berdasarkan tabel nilai kritis uji Liliefor, signifikansi α = 0,05 dan n =

15, diperoleh Ltabel=0,22 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai L hitung < Ltabel. Oleh 

karena itu, data kemampuan motorik halus anak setelah melakukan kegiatan 

kolase menggunakan bahan alam dinyatakan terdistribusi normal. 
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Tabel 4.12 Uji Normalitas Data Kemampuan Motorik Halus Anak Setelah 

Melakukan Kegiatan Kolase (Post Test) 

No. Indikator Pencapaian L hitung L tabel Kontrol 

1 
Skor Post Test-Merobek Daun 

menjadi Bentuk yang Lebih Kecil  
0,21 0,22 data terdistribusi normal 

2 
Skor  Post Test-Meniru Macam 

Bentuk 
0,20 0,22 data terdistribusi normal 

3 

Skor Post Test-Membuat Kolase 

dengan Menempelkan Bahan 

seperti Daun Kering dan Biji-bijian 

0,21 0,22 data terdistribusi normal 

4 
Skor Post Test-Memegang Pensil 

dengan Benar 
0,18 0,22 data terdistribusi normal 

5 
Skor Post Test- Menulis Namanya 

Sendiri 
0,20 0,22 data terdistribusi normal 

6 
Skor Post Test-Menuangkan Lem 

dengan Tidak Berlebihan 
0,20 0,22 data terdistribusi normal 

7 

Skor Post Test- Menempelkan 

Daun, Biji-bijian Sesuai Pola 

Gambar secara Rapih 

0,20 0,22 data terdistribusi normal 

 

3. Pengaruh Kegiatan Kolase Menggunakan Bahan Alam Terhadap 

Kemampuan Motorik Halus Anak  

Data kemampuan motorik halus anak sebelum dan setelah kegiatan kolase 

menggunakan bahan alam dinyatakan valid, realibilitas tinggi, dan terdistribusi 

normal. Langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh kegiatan kolase menggunakan bahan alam terhadap 

kemampuan motorik halus anak.  

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan software Ms. Excel dengan 

analisis data t-Test Paired Two Sample for Means. Berdasarkan Tabel, terdapat 

peningkatan dari rata-rata perkembangan motorik halus anak sebelum diberi 

perlakuan kegiatan kolase (mean pre test) ke Perkembangan motorik halus anak 

setelah diberi perlakuan kegiatan kolase (post test). 



61 

 

 
 

Signifikansi tidak boleh melebihi  batas maksimal kesalahan toleransi 5% 

(0,05). Berdasarkan Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi kemampuan 

motoric halus anak lebih kecil dari 0,05 (signifikansi<0,05). Oleh karena itu, 

dapat ditarik suatu keputusan H0 ditolak dan H1 diterima (adanya pengaruh 

kegiatan kolase  terhadap perkembangan motorik halus anak). 

Tabel 4.13 Uji Hipotesis untuk Mengetahui Pengaruh Kegiatan Kolase 

Menggunakan Bahan Alam Terhadap Kemampuan Motorik Halus Anak  

B. Pembahasan 

Berdasarkan perhitungan persentase skor, terlihat bahwa kemampuan 

motorik halus anak sebelum melakukan kegiatan kolase, anak yang memperoleh 

skor satu (belum berkembang) sebesar 27,62%, skor dua (mulai berkembang) 

sebesar 32,38%, skor tiga (berkembang sesuai harapan) sebesar 40%, dan skor 

empat (berkembang sangat baik) sebesar 0,00%. Dari 15 anak, terdapat 60% anak 

yang kemampuan motorik halusnya belum berkembang dan mulai    berkembang. 

No. Indikator Pencapaian 
Rata-rata 

Pre Test 

Rata-rata 

Post Test 

Signifikansi 
Derajat 

Kesalahan Kontrol 

P(T<=t) two-tail α = 0,05 

1 
Merobek Daun menjadi 

Bentuk yang Lebih Kecil 
2,20 3,20 0,00015 0,05 H0 ditolak H1 diterima 

2 Meniru Macam Bentuk 2,07 3,14 0,000000001 0,05 H0 ditolak H1 diterima 

3 

Membuat Kolase dengan 

Menempelkan Bahan 

seperti Daun Kering dan 

Biji-bijian 

2,27 3,33 0,0000000002 0,05 H0 ditolak H1 diterima 

4 
Memegang Pensil 

dengan Benar 
2,27 3,27 0,00000007 0,05 H0 ditolak H1 diterima 

5 
Menulis Namanya 

Sendiri 
2,13 3,27 0,00000001 0,05 H0 ditolak H1 diterima 

6 

Menuangkan Lem 

dengan Tidak 

Berlebihan 

2,13 3,27 0,00000001 0,05 H0 ditolak H1 diterima 

7 

Menempelkan Daun, 

Biji-bijian Sesuai Pola 

Gambar secara Rapih 

2,21 3,36 0,00000003 0,05 H0 ditolak H1 diterima 
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Penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang relevan, 

penelitian yang dilakukan oleh Sinta Fazirah yang berjudul “ Pengaruh Bermain 

Kolase Terhadap Kemampuan motorik Halus Usia Dini”. Kegiatan kolase 

terhadap kemampuan motorik halus anak mengalami peningkatan. Terdapat 

pengaruh signifikan kegiatan kolase dalam meningkatkan motorik halus anak 

kelompok B di TK Mutiara Kampung Godang, dan diketahui ada perbedaan 

berupa peningkatan kemampuan motorik halus anak sesudah memberikan 

kegiatan kolase. 59 

Hasil Post- test diperoleh bahwa, Berdasarkan perhitungan persentase 

skor, terlihat bahwa kemampuan motorik halus anak setelah melakukan kegiatan 

kolase, tidak ada anak yang memperoleh skor satu (belum berkembang), skor dua 

(mulai berkembang) sebesar 22,86%, skor tiga (berkembang sesuai harapan) 

sebesar 28,57%, dan skor empat (berkembang sangat baik) sebesar 48,57%. Dari 

15 anak, terdapat 77,14% anak yang kemampuan motorik halusnya berkembang 

sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Serta tak ada anak yang kemampuan 

motorik halusnya belum berkembang. 

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya yang relevan 

yang dilakukan oleh Niamul Istiqomah dengan judul “Pengaruh Kegiatan Kolase 

dengan Menggunakan Media Bahan Alam Terhadap Keterampilan Motorik Halus 

Anak pada Kelompok B di Raidhatul Athfal Perwinda 1 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh signifikan 

pada kegiatan kolase dengan menggunakan media bahan alam terhadap 

 

59 Fazira Sinta, “Pengaruh Bermain Kolase Terhadap Kemampuan Motorik Usia Dini”, 

Journal on Early Childhood 1, no.1 (2018): h. 69. 
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perkembangan motorik halus anak. Peningkatan perkembangan motorik halus 

anak dipengaruhi oleh penggunaan bahan alam dimana salah satu media yang baik 

dalam kegiatan pembelajaran untuk menstimulasi potensi anak dan media tersebut 

mudah ditemukan dilingkungan sekitar 60 

Data kemampuan motorik halus anak sebelum dan setelah kegiatan 

kolase menggunakan bahan alam dinyatakan valid, realibilitas tinggi, dan 

terdistribusi normal. Langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh kegiatan kolase menggunakan bahan alam 

terhadap kemampuan motorik halus anak.  

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan software Ms. Excel 

dengan analisis data t-Test Paired Two Sample for Means. Berdasarkan Tabel, 

terdapat peningkatan dari rata-rata perkembangan motorik halus anak sebelum 

diberi perlakuan kegiatan kolase (mean pre test) ke Perkembangan motorik halus 

anak setelah diberi perlakuan kegiatan kolase (post test). 

Signifikansi tidak boleh melebihi  batas maksimal kesalahan toleransi 5% 

(0,05). Berdasarkan Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi kemampuan 

motoric halus anak lebih kecil dari 0,05 (signifikansi<0,05). Oleh karena itu, 

dapat ditarik suatu keputusan H0 ditolak dan H1 diterima (adanya pengaruh 

kegiatan kolase  terhadap perkembangan motorik halus anak). 

 

60 Niamul Istiqomah, “Pengaruh Kegiatan Kolase Dengan Menggunakan Media Bahan 

Alam Terhadap Keterampilan Motorik Halus Pada Anak Kelompok B Di Raudhatul Atfhal 

Perwanida 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”, Skripsi  (Lampung: Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan  Universitas Islam Negeri Raten Intan Lampung, 2018), h. 73. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Sebelum diadakan kegiatan kolase, terlihat bahwa skor satu (belum 

berkembang) dengan frekuensi 29, skor dua (mulai berkembang) dengan 

frekuensi 34, skor tiga (berkembang sesuai harapan) dengan frekuensi 42, 

dan tidak ada anak yang memperoleh skor empat (berkembang sangat 

baik). Lembar pengamatan kemampuan motorik halus anak sebelum 

melakukan kegiatan kolase. 

2. Setelah melakukan kegiatan kolase menggunakan bahan alam yaitu daun 

kering jagung kering, kacang hijau, terlihat bahwa tidak ada anak yang 

memperoleh skor satu (belum berkembang), skor dua (mulai berkembang) 

dengan frekuensi 24, skor tiga (berkembang sesuai harapan) dengan 

frekuensi 30, dan skor empat (berkembang sangat baik) dengan frekuensi 

51 

3. Data kemampuan motorik halus anak sebelum dan setelah kegiatan kolase 

menggunakan bahan alam dinyatakan valid, realibilitas tinggi, dan 

terdistribusi normal. Langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh kegiatan kolase menggunakan bahan 

alam terhadap kemampuan motorik halus anak.  



 

 

65 
 

Berdasarkan uji hipotesis, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan rata-rata 

kemampuan motorik halus anak setelah melakukan kegiatan kolase. Nilai 

signifikansi kemampuan motorik halus anak lebih kecil dari 0,05 

(signifikansi<0,05). Oleh karena itu, dapat ditarik suatu keputusan H0 ditolak dan 

H1 diterima (adanya pengaruh kegiatan kolase  terhadap perkembangan motorik 

halus anak). 

B. Implikasi Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan agar orang tua mendampingi anak mengembangkan 

kemampuannya dalam aspek motorik halus dan sering berlatih. 

2. Diharapkan agar guru dapat membuat kegiatan kolase lebih interaktif, sehingga 

anak memiliki antusiasme tinggi mengikutinya. 
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