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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1) Translitersi Arab-Latin 

a) Konsonan 

 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat di bawah ini: 

 
 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 ṡa ṡ es (dengan titik diatas) ث 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س 

 Syin Sy es dan ye ش 

 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) ط 

 ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah ظ 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع



x 

 

 

 

 
 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل 

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
 

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

b) Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 Kasrah I I ا 

 ḍammah U U ا 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 



 

xi  

 

 

 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya Ai a dan i ي   ا

 fatḥah dan wau Au a dan u و   ا

Contoh: 
 

 kaifa :ك  ي ف

 haula :ھ ول
 

c) Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf danTanda Nama 

 Fathah dan alif ... ا | ... ى 

atau ya 

 

Ā 

 
a dan garis diatas 

 ی ا
Kasrah dan 
ya 

Ī 
i dan garis diatas 

 و ا
ḍammah 
dan wau 

Ū 
u dan garis diatas 

 

Contoh: 

 māta: ما ت 

 ramā: ر        مى 

 qīla: ق  ي ل 
 

 yamūtu: ي م  وت 
 

d) Tamarbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidupatau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, ransliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 



xii 

 

 

 

 

 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh: 

 rauḍahal-aṭf : ر    وضة  ا أل  ل   ا ف ط 

 al-madīnahal-fāḍilah : ل م   د   ي ن  ة ا ل فا  ض   ل ة  

 al-ḥikmah : لح ك      مة  

e) Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah  atau  tasydīd   yang   dalam  sistem  tulisan  Arab   dilambangkan 
 

dengan  sebuah  tanda  tasydīd  (  ّ   ),  dalam  transliterasi  ini  dilambangkan  dengan 
 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ّ  ا     ّ  rabbanā :       ر  ب ن 

ّ  ي   ن ا    ّ  najjainā :      ن ج 
 

    ق ح 

 ج ح 

 al-ḥaqq : ال

 al-ḥajj : ال

 nu‘‘ima : ن  ع  م 

 aduwwun‘ : ع د  و 

Jika huruf ىber-tasydīd di akhir sebuah kata dan di dahului oleh 
 

hurufkasrah( ی  ّ ّ  ا  

Contoh: 

), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). 

 Alī(bukan‘Aliyyatau‘Al‘ : عل  ى 

 Arabī(bukan‘Arabiyyatau‘Araby‘ : ع  ر   ب ى 

f) Kata Sandang 

Kata  sandang  dalam sistem tulisan  Arab  dilambangkan  dengan  huruf  ال 

(aliflamma‘rifah).  Dalam  pedoman  transliterasi  ini,  kata  sandang ditransliterasi 
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seperti biasa, al-,baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah mau pun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsungyang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

Contoh: 
 

 al-syamsu(bukanasy-syamsu) : لش    مس 

 al-zalzalah : الزل    زل  ة  

 al-falsafah : ّ    ة  ف س  ل ف ل ا 

 

  ّ  al-bilādu : ل   ب ال د 
 

g) Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’murūna : أ م  ر         ون 
 

 ’al-nau : لن و  ء 
 

 syai’un : شي ء 
 

 umirtu : أ      مرت 
 

h) Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Sunnah, khusus dan 

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

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
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Contoh: 

FīẒilālal-Qur’ān 

Al-Sunnahqablal-tadwīn 

Al-‘Ibārātbi‘umūm al-lafẓlābikhuṣūṣal-sabab 
 

i) Lafẓal-Jalālah ( ) 
 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruflainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 
 

 dīnullāh :     ا ن ي     د  للا

 

ب ه لل   ا ا       :billāh 

Adapun tamarbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓal jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

  ھ  ا ّ         ةم     حر   

 ي   ف   م 

: hum fīraḥmatillāh 

 

j) Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesiayang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

WamāMuḥammadunillārasūl 

Innaawwalabaitinwuḍi‘alinnāsilallażībiBakkatamubārakan 

SyahruRamaḍānal-lażīunzilafihal-Qur’ān 

 
2) Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu>wata‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu‘alaihiwasallam 

a.s. = ‘alaihial-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

N īral-Dīnal- ūsī 

AbūN ral-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiżminal-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contohnya: 

 

Abūal-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal- 

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walīd Muḥammad Ibnu) 

 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, 

Naṣr Ḥāmid Abū) 
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SM 

l. 

w. 

= Sebelum Masehi 

= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

= Wafattahun 

QS…/…:4 = Contoh: Q.S.al-Baqarah/2:4 

HR = Hadis Riwayat 

Kab. = Kabupaten 

Sidrap = Sidenreng Rappang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

xvii  

ABSTRAK 

 

 

Nama : Kameriana Tacong 

NIM : 20900117044 

Jurusan/Fakultas : Pendidikan Islam Anak Usia Dini/Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan 

Judul Skripsi : Pengaruh Permainan Ular Tangga terhadap Kemampuan 

Kognitif Anak Usia 5 – 6 Tahun di RA Al – Hidayah Antang Kel. 

Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar 
 

 
 Skripsi ini membahas mengenai pengaruh permainan ular tangga terhadap kemampuan 
kognitif anak yang bertujuan: (1) untuk mengetahui kemampuan motorik anak sebelum 
diterapkan permainan ular tangga di RA Al - Hidayah Antang, (2) untuk mengetahui 
kemampuan motorik anak setelah diterapkan permainan  ular tangga di RA Al - Hidayah 
Antang, dan (3) untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan  dengan kemampuan 
kognitif anak setelah diterapkan permainan  ular tangga di RA Al – Hidayah. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif jenis eksperimen, dengan pendekatan 

penelitian pre-eksperimental design bentuk  one-group  pretest-posttest  design. Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik usia 5 – 6 tahun di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello 

Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar dengan jumlah peserta didik sebanyak 26 anak. Jumlah 

sampel yang digunakan sebanyak 15 anak. Teknik pengambilan sampelnya dengan teknik 

porpusive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu). 1) Anak usia 5-6 tahun; 

2) Kemampuan kognitif masih kurang; 3) Masih ada yang belum mengenal jenis permainan 

ular tangga. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan statistik 

inferensial yang dianalisis menggunakan statistic non parametric menggunakan uji tes ranking-

bertanda Wilcoxon. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kemampuan kognitif anak sebelum 

melakukan permainan ular tangga pada anak usia 5 - 6 tahun di RA Al Hidayah Antang 

diperoleh nilai terendah 21, nilai tertinggi 27, dan nilai rata-rata 24. (2) Perkembangan sosial 

anak setelah melakukan permainan petak umpet pada anak usia 5-6 tahun di RA Al Hidayah 

Antang mengalami peningkatan dengan nilai terendah 39, nilai tertinggi 44 dan nilai rata-rata 

41. (3) Hasil penelitian jika dibandingkan sebelum dan setelah melakukan permainan ular 

tangga pada anak usia 5-6 tahun di RA Al Hidayah Antang dapat dilihat pengaruh signifikan 

dari nilai rata-rata yang mengalami peningkatan antara nilai pretest yaitu 24 dengan nilai postest 

sebesar 41, serta dengan melakukan uji hipotesis diperoleh p (0,00) yang artinya < 0,05 maka 

Ha ditolak dan Ho diterima. Hal ini berarti terdapat perbedaan antara nilai pretest dan Posttest 

pada kemampuan sosial anak dengan memberikan permainan petak umpet sehingga peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa ada pengaruh permainan ular tangga terhadap kemampuan kognitif 

anak di RA Al Hidayah Antang. 

 

Kata Kunci: Permainan Ular Tangga dan Kemampuan Kognitif Anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan 

keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. 

Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan 

kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping transfer ilmu dan 

keahlian. Dengan proses semacam ini suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-

nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi berikutnya, 

sehingga mereka harus siap menyongsong masa depan kehidupan bangsa dan negara 

yang lebih cerah.1 

Dalam UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 

menyatakan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak 0 sampai 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian. Pendidikan anak usia 

dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai 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, yang diselenggarakan dalam jalur formal, nonformal, dan 

informal. Pendidikan anak usia dini sangat penting karena 

 
1 Nurkholis, “Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi”, Jurnal Kependidikan Vol 1(1), 2013, h. 

25. 
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memperoleh proses pendidikan. Sejalan dengan diharapkan perhatian dan kesadaran terhadap 

pendidikan anak usia dini yang semakin baik membawa dampak positif bagi perkembangan 

anak selanjutnya.2  

            Allah swt. Berfirman dalam Surah Al-Baqarah/2 : 31 yang berbunyi: 

ق ينَ         وَعَلَّمَ آدمََ الأسْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائ كَة  فقََالَ أنَْب ئوُن ي ب أسَْمَاء  ھَؤُلاء  إ نْ كُنْتُ  مْ صَاد   

 
 Terjemahannya: 

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman, ‘Sebutkanlah 

kepada-Ku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar’. 

 

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan tentang pentingnya mengembangkan aspek 

kognitif atau pengetahuan anak sebagaimana yang telah dilakukan oleh umat Rasulullah 

saw. sejak dahulu untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Maka dari 

itu anak sejak dini perlu diberi bekal pemahaman terhadap apa yang ada disekitarnya 

terutama dalam membedakan benda-benda yang mereka lihat agar mereka bisa belajar 

memahami lingkungannya. Sebagaimana Indrijati mengatakan bahwa bagi anak suatu 

objek akan nyata apabila ada di depan matanya dan anak akan mencari tahu objek yang 

asalnya dapat dilihat kemudian hilang dari penglihatannya.3 

Pendidikan bagi anak usia dini merupakan salah satu kegiatan pendidikan paling 

penting bagi anak-anak dari lahir hingga mereka berusia 6 tahun yang memberikan 

stimulus pendidikan guna membentuk pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental 

mereka supaya mempunyai persiapan untuk melalui pendidikan selanjutnya.4 

Pendidikan prasekolah adalah jalur pendidikan formal yang bertujuan untuk 

membantu anak dalam mengembangkan semua potensi yang mereka miliki seperti nilai 

agama dan moral, kognitif, fisik-motorik, social-emosional, bahasa, maupun kreativitas 

 
2 Hibana S. Rahman, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Grafindo Litera 

Media, 2005), h. 3. 
3 Herdina Indrijati, Psikologi Perkembangan & Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), h. 51. 
4 Mukhtar Latif, dkk., Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini: Teori dan Aplikasi , h. 25 – 

26. 
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atau seninya.5 

Kemampuan berhitung merupakan salah satu bagian dari aspek perkembangan 

kognitif yang terpenting. Kemampuan berhitung dapat dipergunakan pada berbagai 

aspek kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui pentingnya kemampuan berhitung pada 

anak usia dini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 137 Tahun 2014. Dalam pengembangan kemampuan berhitung, 

kegiatan harus disesuaikan pada tingkat perkembangan anak dengan kondisi lingkungan 

serta berkaitan dengan pedoman tingkat pencapaian perkembangan kognitif anak usia 

5-6 tahun. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 137 Tahun 2014, dapat dilihat dalam tingkat pencapaian perkembangan kognitif 

anak usia 5-6 tahun pada lingkup perkembangan berfikir simbolik untuk kemampuan 

berhitung anak usia 5-6 tahun beberapa diantaranya yaitu: 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10 

2. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung 

3. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan 

Penggunaan metode dalam mengembangkan kemampuan berhitung anak juga 

diperlukan untuk menambah kemampuan dan minat belajar anak. Metode pembelajaran 

anak usia dini digunakan berdasarkan kebutuhan anak didik agar materi yang 

disampaikan jauh lebih mudah dipahami. Anak dapat lebih aktif menggunakan metode 

pembelajaran yang sesuai untuk merangsang kemampuan berhitung anak dalam 

kegiatan anak usia dini. 

Bermain memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan seorang 

anak. Anak-anak tidak perduli apakah kondisi fisik dan psikis bagus atau tidak, 

 
5 Duriani, Implementasi Perencanaan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini pada Taman 

Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kota Palopo, (Makassar: Jurnal Nanaeke, 2018), h. 2 

<http:journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/nanaeke/article/view/39-50/6483>. 



  

4 
 

semuanya dilakukan dengan senang, karena pada hakikatnya bermain adalah kebutuhan 

bagi anak. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru dibutuhkan dalam memberikan 

arahan dan pengawasan. Orang tua dan guru juga berperan dalam memilihkan 

permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak.6 

Bermain adalah sebuah sarana yang dapat mengembangkan anak secara optimal. 

Bermain berfungsi sebagai kekuatan, pengaruh terhadap perkembangan, dan lewat 

bermain pula didapat pengalaman yang penting dalam dunia anak. Permainan secara 

langsung mempengaruhi seluruh area perkembangan anak dengan memberikan 

kesempatan bagi anak untuk belajar tentang dirinya, orang lain dan lingkungannya.7 

Bermain ular tangga merupakan permainan yang sudah tidak asing lagi bagi 

seluruh masyarakat. Permainan ini sangat digemari oleh kalangan anak-anak. Ular 

tangga sebagai metode pembelajaran yang menarik, anak akan menjadi senang, anak 

akan terasa seperti sedang bermain meskipun pada kenyataannya permainan ini 

merupakan belajar sambil bermain. Pada saat bermain, anak melakukan lempar dadu 

dan pada dadu terdapat angka yang tertera, kemudian anak dapat berhitung dengan 

menjalankan ke kotak sesuai angka yang di dapat pada dadu tersebut, tanpa disadari 

anak dapat berhitung dengan pengalaman bermainnya secara langsung. 

Permainan ular tangga dapat diberikan untuk anak usia dini dalam rangka 

menstimulasi berbagai bidang pengembangan seperti kognitif, bahasa, dan sosial. 

Keterampilan berbahasa yang dapat distimulasi melalui permainan ini misalnya kosa 

kata naik-turun, maju-mundur, keatas-kebawah dan lain sebagainya. Keterampilan 

sosial yang dilatih dalam permainan ini di antaranya kemauan mengikuti dan mematuhi 

aturan permainan, bermain secara bergiliran, keterampilan kognitif-matematika yang 

 
6 Moh Fauziddin dan Mufarizuddin, “Useful of Clap Hand Games for Optimalize Cogtivite 

Aspects in Early Childhood Education”, Jurnal Obsesi Prodi PG-PAUD Vol 2(2), 2018, h. 163-164. 
7 Sofia Hartati, Perkembangan Belajar pada Anak Usia Dini (Jakarta: Depdiknas, 2005), h. 85. 
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terstimulasi yaitu menyebut urutkan bilangan, mengenal lambang dan konsep bilangan.8 

Berdasarkan hasil observasi di Kec. Panakkukang Kota Makassar, peneliti 

menemukan beberapa anak memiliki kemampuan berhitung yang masih rendah yang 

ditunjukkan dengan kurang mampunya anak berhitung secara berurutan dan belum 

mampu mengenal angka ketika anak diperlihatkan simbol. Orang tua memiliki peran 

yang signifikan dalam mengembangkan aspek kognitif anak terutama dalam kegiatan 

berhitung. Dengan berdasarkan alasan tersebut, sangat penting untuk mengembangkan 

kemampuan berhitung anak dengan baik agar dapat mengoptimalkan kehidupannya. Hal 

ini akan menjadi dasar penelitian dalam metode bermain ular tangga yang menarik bagi 

anak. Dengan menerapkan permainan ular tangga sebagai metode pembelajaran, maka 

peneliti berharap pembelajaran berhitung anak dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung anak dan memiliki proses pembelajaran yang makin menyenangkan bagi 

anak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang “Penerapan Permainan Ular Tangga Terhadap Kemampuan Mengenal Angka 

Anak Usia 5 – 6 Tahun di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang 

Kota Makassar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kemampuan kognitif anak sebelum diterapkan permainan ular tangga di 

RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar? 

2. Bagaimana kemampuan kognitif anak setelah diterapkan permainan  ular tangga di 

RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar? 

 
8 Nining Sriningsih, Pembelajaran Matematika Terpadu Untuk Anak Usia Dini (Bandung: 

Pustaka Sebelas, 2009), h. 98. 
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3. Apakah ada pengaruh signifikan  dengan kemampuan kognitif anak setelah 

diterapkan permainan  ular tangga di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. 

Panakkukang Kota Makassar? 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator 

dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini.  Di samping itu, operasional 

variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, 

sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan 

tepat.9 Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis yaitu Penerapan Permainan 

Ular Tangga Terhadap Kemampuan Kognitif Anak Usia 5 – 6 Tahun di RA Al Hidayah 

Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar maka peneliti 

mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel bebas 

(X) dan variabel terikat (Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas (independent variable) 

Variabel bebas sering disebut dengan variabel stimulus, predictor, abtecedent. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat.10 Dalam penelitian ini variabel bebas yang diteliti adalah penerapan 

permainan ular tangga.  

Metode bermain ular tangga adalah suatu kegiatan yang sangat mudah dan 

sederhana yang dilakukan oleh anak-anak untuk membantu dalam mengenal angka 

 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 39. 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods) 

(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 39. 
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dan matematika sederhana terhadap aspek perkembangan khususnya pada 

pengembangan kemampuan berhitung. Penggunaan metode bermain ular tangga 

dalam proses pembelajaran yaitu agar dapat menciptakan kondisi yang 

menyenangkan bagi anak.   

2. Variabel Terikat (dependent variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas.11 Dalam penelitian ini variabel terikat yang diteliti 

adalah kemampuan kognitif anak. 

Kemampuan berhitung adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak untuk 

mengembangkan kemampuan matematika untuk mengikuti pendidikan awal bagi 

anak. Kegiatan berhitung dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti kegiatan 

mengurutkan bilangan dan mengenai jumlah. Mengingat begitu pentingnya 

kemampuan berhitung bagi anak, maka kemampuan berhitung ini perlu diajarkan 

sejak dini dengan berbagai metode yang tepat sesuai dengan perkembangan anak. 

 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu terkait dalam penelitian ini yang telah 

menjadi bahan dasar ajaran bagi peneliti sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Tiara Raysia yaitu Penggunaan Media Permainan Ular Tangga dalam 

Meningkatkan Kemampuan Berhitung pada Anak Usia 5 – 6 Tahun di TK Tunas 

Melati Bandar Lampung TA 2015/2016.  

Berdasarkan hasil penelitian dan perolehan data  terdapat pengaruh 

penggunaan media permainan ular tangga dalam meningkatkan kemampuan 

 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods) 

(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 39. 
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berhitung pada anak usia 5 – 6 tahun di TK Tunas Melati Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2015/2016, sehingga dapat diartikan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hal 

ini dapat dibuktikan dari kemampuan membilang dan mengurutkan benda, 

mencocokkan lambang bilangan dengan benda, serta operasi penjumlahan dan 

pengurangan sederhana yang mengalami peningkatan. Persamaan penelitian ini 

yaitu menggunakan permainan ular tangga yang dijadikan sebagai solusi terhadap 

masalah yang dihadapi anak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu 

penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui penggunaan media permainan ular 

tangga dalam meningkatkan kemampuan berhitung anak, sedangkan penelitian 

sekarang yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode bermain 

ular tangga terhadap kemampuan berhitung anak. 

2. Penelitian oleh Siti Istiqomah yaitu Penerapan Metode Bermain Melalui Permainan 

Ular Tangga dalam Mengembangkan Kognitif Anak Usia 5 – 6 Tahun di PAUD 

Sriwijaya Lampung Timur TP.2017/2018.  

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat sudah baik karena guru melakukan 

pemilihan tema yang ingin dicapai, menunjukkan benda-benda yang dalam 

permainan ular tangga. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan permainan ular tangga. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan metode  kuantitatif. 

3. Penelitian oleh Nurul Khotimah yaitu Pengaruh Bermain Ular Tangga terhadap 

kemampuan mengenal Lambang Bilangan pada Anak Usia 4-5 Tahun di TK Kurnia 

Bandar Lampung.  

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat yaitu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh bermain ular tangga terhadap kemampuan anak 
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untuk mengenal lambing bilangan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini adalah jenis penelitian koresional. Sampel penelitian ini merupakan anak kelas 

B2 di TK Kurnia Bandar Lampung berjumlah 20 anak dengan menggunakan 

instrumen pedoman observasi checklist. Kemudian data dianalisis dengan 

menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini telah mengungkapkan 

bahwa telah ada pengaruh positif terhadap kemampuan mengenal lambang bilangan 

pada anak. Pada penelitian ini sama-sama menggunakan permainan ular tangga. 

4. Penelitian oleh Nora Vadila yaitu Upaya Meningkatkan Mengenal Angka melalui 

Media Ular Tangga Raksasa pada Anak Kelompok B di TK Islam Plus Mutiara 

Baturetno Banguntapan Bantul. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa  

peningkatan kemampuan mengenal angka anak di TK Islam Plus Mutiara dari 

kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir siklus II. Penelitian tersebut berhasil 

meningkatkan kemampuan mengenal angka, yaitu anak sudah bisa mengenal angka 

1-20, anak sudah bisa mencocokkan angka dengan jumlah yang sesuai. Perbedaan 

dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil peningkatan kemampuan 

mengenal angka anak setelah menggunakan media ular tangga raksasa. Sedangkan 

penelitian sekarang yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan metode bermain 

ular tangga terhadap kemampuan berhitung anak. 

5. Penelitian oleh Sitti Istiqomah yaitu Penerapan Metode Bermain melalui Permainan 

Ular Tangga pada Anak Usia 5-6 Tahun di PAUD Sriwijaya Lampung Timur.  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan kognitif anak sudah berkembang dengan baik. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan kognitif  dengan indikator, menggunakan symbol, 

mengklasifikasikan benda dan memahami angka pada anak usia 5-6 tahun. Jenis 
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pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian 

terdahulu dengan dengan penelitian sekarang adalah menggunakan permainan ular 

tangga. Namun penelitian sekarang yaitu menerapkan metode bermain terhadap 

kemampuan anak berhitung anak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang 

yaitu menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini ditunjukkan untuk 

melihat objek alamiah pada penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Perkembangan Kognitif Anak  

1. Pengertian Perkembangan Kognitif Anak 

Istilah “Cognitif” berasal dari kata kognition artinya adalah pengertian, 

mengerti. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan 

syaraf pada waktu manusia sedang berfikir. Pengertian yang luasnya cognition 

(kognisi) adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan otak untuk 

memecahkan suatu masalah.12 

Kognitif adalah proses berfikir yaitu kemampuan individu untuk 

menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.13  

Menurut Gagne, kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam 

pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berfikir. Kemampuan kognitif ini 

berkembang secara bertahap, sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf 

yang berada di pusat susunan syaraf.14 

Menurut Patmonodewo (2003:27) Kognitif merupakan tingkah laku yang 

mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk 

menggunakan pengetahuan. Perkembangan kognitif menunjukan perkembangan 

dari cara anak berpikir untuk menyelesaikan berbagai masalah dapat dipergunakan 

sebagai tolak ukur pertumbuhan kecerdasan. 

Menurut Susanto, kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan 

individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian 

 
12 John Santrock, Live Span Human Development (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 27. 
13 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana, 2011), h. 47. 
14 Sujiono, Metode Pengembangan Kognitif, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 8 
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atau peristiwa.15 

Vygotsky mengemukakan bahwa kemampuan kognitif untuk membantu 

memecahkan masalah, memudahkan dalam melakukan tindakan, memperluas 

kemampuan, dan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya.16 

Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang 

menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek 

dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi 

dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan serta objek-objek sosial 

seperti diri sendiri, orangtua, dan teman. Bagaimana cara anak mengelompokkan 

objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, 

untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-

peristiwa dan untuk membentuk perkiraan tentang objek-objek dan peristiwa 

tersebut.17 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif anak usia dini adalah 

kemampuan yang digunakan untuk mempelajari suatu keterampilan yang digunakan 

untuk memahami keadaan di lingkungan dan keterampilan untuk menggunakan 

daya ingat. Dengan kemampuan berfikirnya, anak dapat mengeksplorasi dirinya 

sendiri, orang lain, hewan dan tumbuhan, serta berbagai benda yang ada disekitarnya 

sehingga anak dapat memperoleh berbagai pengetahuan. 

Jean Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi empat 

tahapan: 

- Sensory-motor (0-2 tahun); 

 
15 Enny Siti Rohaeni dan Andi Gunadi. (2018). Peningkatan Pengenalan Konsep Bilangan 

Melalui Media Fauna Pantai pada Anak Usia 4-5 Tahun. Yaa Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak Usia 

Dini. Vol. 2, No. 1, h. 20. 
16 Dr. Hj. Khadijah, M.Ag, Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini: Perdana Publishing, h. 55. 
17 Adnan Achiruddin Saleh, Pengantar Psikologi, (Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2018), h. 

66.  
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- Praoperational (2-7 tahun); 

- Concrete-operational (7-11 tahun); dan 

- Formal-operational (11-15 tahun).18 

2. Aspek Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini 

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 137 Tahun 2014 tentang Standar 

Tingkat Pencapaian dan Perkembangan Anak Usia Dini 5 -6 Tahun pada lingkup 

perkembangan kognitif terbagi menjadi 3 sub bagian yaitu: 

Tabel 2.1 

Variabel, Aspek, dan Indikator Perkembangan 

Variabel Aspek Indikator 

Kemampuan 

kognitif anak 

usia 5 – 6 tahun 

Belajar dan 

Pemecahan 

Masalah 

1. Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif 

dan menyelidik (seperti: apa yang terjadi ketika air 

ditumpahkan) 

2. Memecahkan masalah sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel 

dan diterima sosial 

3. Menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam 

konteks yang baru  

4. Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan 

masalah (ide, gagasan di luar kebiasaan) 

 Berfikir 

Logis 

1. Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran: “lebih 

dari”; “kurang dari”; dan “paling/ter” 

2. Menunjukkan inisiatif dalam memilih tema 

permainan (seperti: “ayo kita bermain pura-pura 

seperti burung”) 

3. Menyusun perencanaan kegiatan yang akan 

dilakukan 

4. Mengenal sebab-akibat tentang lingkungannya 

(angin bertiup menyebabkan daun bergerak, air 

dapat menyebabkan sesuatu menjadi basah) 

5. Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, 

bentuk,  dan ukuran (3 variasi) 

6. Mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke 

dalam kelompok yang sama atau kelompok yang 

sejenis, atau kelompok berpasangan yang lebih 

dari 2 variasi 

 
18 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 24. 
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7. Mengenal pola ABCD-ABCD 

8. Mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari 

paling kecil ke paling besar atau sebaliknya  

Berfikir 

Simbolik 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10 

2. Menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung 

3. Mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan 

4. Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal 

dan konsonan 

5. Merepresentasikan berbagai macam benda dalam 

bentuk gambar atau tulisan (ada benda pensil 

yang diikuti tulisan dan gambar pensil) 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif 

Dalam proses pertumbuhan maupun perkembangan anak dalam 

kenyataannya memang tidak dapat dihindari adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Baik dalam proses pertumbuhan/biologisnya ataupun proses 

perkembangan (psikisnya) dari seorang anak. Ada berbagai macam faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan anak, antara lain: 

a. Faktor sebelum lahir (prenatal), yakni adanya gejala-gejala tertentu yang terjadi 

sewaktu anak masih di dalam kandungan. Seperti adanya gejala/peristiwa 

kekurangan nutrisi (zat-zat makanan untuk tubuh) pada ibu atau janin, terkena 

infeksi oleh bakteri Syphilis, TBC, Diabetes melitus, dan lain-lainnya. 

b. Faktor pada waktu lahir, yakni terjadinya suatu gangguan pada saat-saat anal 

dilahirkan. Umpamanya: terjadi Defiect (kerusakan) susunan saraf pusat 

dikarenakan kelahirannya dengan bantuan alat sejenis tang (instrument birth), 

atau karena dinding rahim ibu terlalu sempit, maka terjadi tekanan yang kuat 

mengakibatkan pendarahan pada bagian kepala, dan lain-lain. 

c. Faktor sesudah lahir (post-natal), yakni peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi 

setelah anak lahir, terkadang menimbulkan terhambatnya pertumbuhan anak. 
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Seperti adanya pengalaman anak yang traumatik (luka-luka) di kepala pada 

bagian luar atau dalam, karena benturan dengan benda keras, kekurangan 

gizi/vitamin, dan masih banyak contoh lainnya. 

d. Faktor psikologis, yakni adanya kejadian-kejadian tertentu yang menghambat 

berfungsinya psikis, terutama yang menyangkut perkembangan inteligensi dan 

emosi anak. Dapat dicontohkan di sini antara lain; anak yang terlantar, kurang 

perawatan baik jasmani atau rohaninya, kurang kasih sayang/perhatian yang 

biasanya disebut dengan inanitie psikis (kehampaan psikis) anak.  

 

B. Kemampuan Berhitung Anak 

1. Pengertian Berhitung 

Masa anak usia dini merupakan masa yang tepat untuk mengembangkan 

segala kemampuan yang telah dimiliki anak, karena pada saat usia 5-6 tahun 

tersebut, anak sangat peka terhadap rangsangan yang diterima dari lingkungan. 

Kemampuan ialah potensi seseorang yang merupakan bawaan sejak lahir serta 

adanya pembiasaan dan latihan. 

Menurut Sudono bermain adalah Kegiatan yang dilakukan dengan atau 

tanpa alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi 

kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada 

anak, menurut Schwartzman, bermain adalah pura-pura dan bukan sesuatu yang 

sungguh-sungguh. 

Kemampuan anak dalam berhitung berbeda dan sebagian anak belum dapat 

berhitung dengan sempurna. Adapun yang dimaksud dengan kemampuan berhitung 

permulaan ialah kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk mengembangkan 

kemampuannya, karakteristik perkembangannya dimulai dari lingkungan yang 

terdekat dengan dirinya, sejalan dengan perkembangan kemampuannya anak dapat 
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meningkat ke tahap pengertian mengenai jumlah, yaitu berhubungan dengan jumlah 

dan pengurangan.19 

Menurut Munandar, menjelasakan bahwa kemampuan merupakan daya 

untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. 

Seseorang dapat melakukan sesuatu karena adanya kemampuan yang dimilikinya. 

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah suatu kesanggupan yang 

dimiliki oleh setiap anak yang diperoleh dari bawaan dan latihan yang mendukung 

anak untuk menyelesaikan suatu tugas. 

Banyak anak usia dini yang belum sempurna dalam berhitung. Dengan 

belajar berhitung anak menjadi mudah untuk meningkatkan kemampuan berhitung. 

Smith menyatakan bahwa counting is a universal skill that appears to be easily 

acquired at an early age. Berhitung adalah kemampuan keseluruhan yang muncul 

sehingga mudah diperoleh pada usia dini.20 

Menurut Susanto, kemampuan berhitung ialah kemampuan yang dimiliki 

setiap anak untuk mengembangkan kemampuannya, karakteristik perkembangannya 

dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan dirinya, sejalan dengan 

perkembangan kemampuannya anak dapat meningkat ke tahap pengertian mengenai 

jumlah, yaitu berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. 

Anak dapat belajar berhitung untuk mengetahui konsep dan lambang 

bilangan kapan pun dan dimana pun anak berada. Charlesworth menyatakan bahwa 

counting is learned for the most part through naturalistic and informal activities 

supported by structured lessons. Berhitug adalah kegiatan yang dipelajari secara 

naturalistik dan informasi yang didukung secara terstruktur.21 

 
19 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar dalam Berbagai Aspeknya 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 98. 
20 Susan Sperry Smith, Early childhood Mathematics Fourth Edition (New York: Pearson 

Education, 2009), h. 88.  
21 Rosalind Charlesworth, Experiences in Math for Young Children Fifth Edition (USA: 
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Salah satu konsep mendasar pada matematika adalah pemahaman tentang 

konsep bilangan. Carboni menyatakan bahwa number sense can be defined as an 

intuitive feel for numbers and their relationships that develops when children solve 

problems for themselves. Pemahaman tentang konsep bilangan dapat diartikan 

sebagai sebuah perasaan intutif atau kepekaan tentang bilangan dan hubungan 

bilangan yang berkembang ketika anak memecahkan masalah mereka.22 

Sedangkan menurut Sriningsih, mengungkapkan bahwa kegiatan berhitung 

untuk anak usia dini disebut juga sebagai kegiatan menyebutkan urutan bilangan 

atau membilang buta. Anak menyebutkan urutan bilangan tanpa menghubungkan 

dengan benda-benda konret. Pada usia 4 tahun mereka dapat menyebutkan urutan 

bilangan sampai sepuluh. Sedangkan usia 5-6 tahun dapat menyebutkan bilangan 

sampai serratus. 

Dapat disimpulkan bahwa, kemampuan berhitung merupakan kemampuan 

yang dimiliki oleh setiap anak dalam hal matematika yang merupakan dasar bagi 

pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan untuk mengikuti 

pendidikan dasar bagi anak. Kegiatan berhitung dapat dilakukan dengan berbagai 

kegiatan seperti kegiatan mengurutkan bilangan atau membilang dan mengenai 

jumlah. Mengingat begitu pentingnya kemampuan berhitung  bagi anak, maka 

kemampuan berhitung ini perlu diajarkan sejak dini, dengan berbagai metode yang 

tepat sesuai dengan perkembangan anak. 

2. Tahapan Berhitung 

Kegiatan pembelajaran berhitung pada anak usia dini tidak bisa dilakukan 

secara spontan mengenalkan lambang bilangan dan mejumlahkan lambang bilangan 

tersebut, tetapi harus dilakukan secara bertahap. Seorang guru perlu mengetahui 

 
Thomson Delmar Learning, 2005), h. 82. 

22 Catherine Stein and Kerri Richardson, Using Spatial Reasoning to Enhace K-2 Number Sense. 

Volume 35. Number 2. Spiring, 2009.  
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tahapan berhitung yang sesuai untuk kebutuhan anak. Kemampuan yang dibutuhkan 

anak dapat terstimulus dengan baik. 

Menurut Depdiknas, tahapan yang dapat dilakukan untuk membantu 

mempercepat penguasaan berhitung melalui jalur matematika, misalnya: tahap 

penguasaan konsep, tahap transisi, dan tahap pengenalan lambang. 

a. Tahap penguasaan konsep 

Dimulai dengan mengenalkan konsep atau pengertian tentang sesuatu dengan 

menggunakan benda-benda yang nyata, seperti pengenalan warna, bentuk, dan 

menghitung bilangan. 

b. Tahap transisi 

Merupakan peralihan dari pemahaman serta kongkret dengan menggunakan 

benda-benda nyata menuju kearah pemahaman secara abstrak. 

c. Tahap pengenalan lambang  

Adalah dimana setelah anak memahami sesuatu secara abstrak, maka anak 

dapat dikenalkan pada tingkat penguasaan terhadap konsep bilangan dengan 

cara meminta anak melakukan proses penjumlahan dan pengurangan melalui 

penyelesaian soal.23 

Pembelajaran berhitung yang sesuai dengan tahapan penguasaan konsep 

berhitung anak, yang dimulai dengan cara menghitung jumlah benda konkret 

disekitar anak, pengenalan dari benda terhadap lambing bilangannya, dan tahap yang 

terakhir menggunakan lambang bilangan  untuk menunjukkan jumlah benda yang 

dihitung dapat meningkatkan kemampuan anak khususnya kemampuan berhitung. 

 

 

 
23 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar dalam Berbagai Aspeknya 

(Jakarta: Kencana, 2011), h. 100. 
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3. Tujuan Berhitung 

Berhitung bagi anak usia dini dapat memotivasi anak dalam 

mengembangkan konsep diri, melatih kedisiplinan serta dapat menyelesaikan 

masalah yang terjadi sehingga anak akan lebih siap mengikuti pembelajaran 

berhitung pada jenjang selanjutnya yang lebih kompleks, karena berhitung adalah 

bagian dari matematika yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Tujuan 

berhitung yang terdapat dalam Mudjito, diantaranya adalah: 

a. Dapat berfikir logis dan sistematis sejak dini, melalui pengamatan terhadap 

benda-benda kongkrit, gambar-gambar atau angka-angka yang terdapat disekitar 

anak. 

b. Dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat yang 

dalam kesehariannya memerlukan keterampilan berhitung. 

c. Memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi dan daya apresiasi yang tinggi. 

d. Memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu serta dapat memperkirakan 

kemungkinan urutan sesuatu peristiwa terjadi di sekitarnya. 

e. Memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara spontan.24 

Sedangkan menurut Piaget menyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika 

untuk anak usia dini sebagai logico-mathematical learning atau belajar berpikir logis 

dan matematis dengan cara yang menyenangkan dan tidak rumit. Jadi tujuannya 

bukan agar anak dapat menghitung sampai seratus atau seribu, tetapi memahami 

bahasa matematis dan penggunaannya untuk berpikir.25 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan berhitung adalah untuk mengembangkan 

kemampuan berhitung matematika anak agar memiliki konsep berpikir logis, 

 
24 Mudjito, Pedoman Pembelajaran Permainan Berhitung Permulaan di Taman Kanak-Kanak 

(Jakarta: Depdiknas, 2007), h. 15. 
25 Slamet Suyanto, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 

2005), h. 161. 
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memiliki sikap ketelitian, konsentrasi serta dapat mengembangkan kemampuannya 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan cara bermain yang di 

dalamnya terdapat pengetahuan tentang berhitung. 

4. Manfaat Berhitung 

Walaupun aktivitas bermain adalah kegiatan bebas yang spontan dan tidak 

selalu memiliki tujuan duniawi yang nyata serta dilakukan untuk kesenangan yang 

ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan hasil akhir, tetapi bermain sendiri banyak 

memiliki manfaat yang positif bagi anak yaitu26 

1. Bagi perkembangan aspek fisik 

2. Bagi perkembangan aspek motorik halus dan kasar 

3. Bagi perkembangan aspek emosi dan kepribadian 

4. Bagi perkembangan aspek kognisi 

5. Bagi perkembangan alat pengindraan 

6. Dapat mengembangkan keterampilan olahraga dan menari 

7. Sebagai media terapi 

8. Sebagai media intervensi 

5. Prinsip-Prinsip Berhitung 

Prinsip berhitung digunakan sebagai acuan agar setiap pendidik atau guru 

mengetahui karakteristik anak dan saat kegiatan pembelajaran target yang ingin 

dicapai sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan demikian anak tidak lagi dibebani 

dengan kegiatan berhitung yang bukan untuk usianya, sehingga pembelajaran 

berhitung akan lebih bermakna dan menimbulkan rasa senang pada diri anak. 

Prinsip-prinsip berhitung ini mengacu pada Depdiknas  

1. Dimulai dengan menghitung benda 

 
26 Hartati Sofia, Perkembangan Belajar pada Anak Usia (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional, 2005), h. 94. 
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2. Berhitung dari yang lebih mudah ke yang lebih sulit 

3. Anak berpartisipasi aktif dan adanya rangsangan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri 

4. Suasana yang menyenangkan 

5. Bahasa yang sederhana dan menggunakan contoh-contoh 

6. Anak dapat dikelompokkan sesuai dengan tahapan berhitungnya 

7. Evaluasi dari mulai awal sampai akhir kegiatan27 

6. Tahapan Berhitung Anak 

Kegiatan pembelajaran berhitung pada anak usia dini tidak bisa dilakukan 

secara spontan mengenalkan lambang bilangan dan menjumlahkan lambang 

bilangan tersebut, tetapi harus dilakukan secara bertahap. Seorang guru perlu 

mengetahui tahapan berhitung yang sesuai untuk kebutuhan anak kemampuan yang 

dibutuhkan anak dapat terstimulus dengan baik.  

Tahapan yang dapat dilakukan untuk membantu mempecepat penguasaan 

berhitung yaitu dengan melalui tahap penguasaan konsep, tahap transisi, dan tahap 

pengenalan lambang. 

a. Tahap penguasaan konsep 

Dimulai dengan mengenalkan konsep atau pengertian tentang sesuatu dengan 

menggunakan benda-benda yang nyata, seperti pengenalan warna, bentuk, dan 

menghitung bilangan. 

b. Tahap transisi 

Merupakan peralihan dari pemahaman secara kongkret dengan menggunakan 

benda-benda nyata menuju ke arah pemahaman secara abstrak. 

c. Tahap pengenalan lambang 

 
27 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar dalam Berbagai Aspeknya. 

(Jakarta: Kencana, 2011), h. 102 
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Adalah dimana setelah anak memahami sesuatu secara abstrak, maka anak dapat 

dikenalkan pada tingkat penguasaan terhadap konsep bilangan dengan cara 

meminta anak melakukan proses penjumlahan dan pengurangan melalui 

penyelesaian soal. 

 

C. Permainan Ular Tangga 

1. Pengertian Bermain 

Bermain bagi anak merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan sebagai 

sarana yang digunakan untuk belajar dan berinteraksi dengan orang lain dan 

lingkungannya. Bermain dapat mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan pada 

anak. 

Bermain adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak dalam kehidupan 

sehari-harinya bahkan sangat menyenangkan untuk anak. Menurut Dockett dan 

Fleer menyatakan bahwa bermain merupakan kebutuhan bagi anak, karena melalui 

bermain anak akan memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya. Bermain merupakan suatu aktivitas yang khas dan sangat 

berbeda dengan aktivitas lain seperti belajar dan bekerja yang selalu dilakukan 

dalam rangka mencapai suatu hasil akhir.28 

Dengan bermain dapat banyak pembelajaran serta pengalaman anak yang 

muncul dimulai dari menemukan, memilih dan mencoba permainan. Sudono 

menyatakan bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa 

mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, 

memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak.29 

Dapat disimpulkan bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang terjadi secara 

 
28 Sujiono, Portofolio dalam Pendidikan (Jakarta: Indeks, 2013), h. 144. 
29 Anggani Sudono, Sumber Belajar dan Alat Permainan untuk Pendidikan Anak Usia Dini 

(Jakarta: Grasindo, 2000), h. 1. 
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langsung yang dilakukan seorang anak bersama dengan orang lain dengan 

menggunakan benda-benda yang ada disekitarnya, juga dapat memberikan 

kesenangan pada diri anak dan sebagai sarana yang akan memperoleh pengetahuan 

yang dapat membantu mengembangkan kemampuan anak secara optimal. 

2. Manfaat Bermain 

Bermain untuk anak sangatlah penting dan bermain memiliki manfaat untuk 

anak. Bandi Utama mendefinisikan bermain mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan manusia yang dapat dilihat dari aspek psikis, fisik, dan sosial. Dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

a. Aspek Psikis 

Beberapa komponen aspek psikis akan berkembang melalui bermain, antara lain 

dalam hal kecerdasan, motivasi, emosi, mental, percaya diri, minat, kemauan, 

kecemasan, agresivitas, perhatian, konsentrasi, dan sebagainya. 

b. Aspek Fisik 

Aspek fisik pun juga akan berkembang dengan baik melalui aktivitas bermain ini 

meliputi pertumbuhan dan perkembangan jasmani, kebugaran jasmani, kesehatan 

jasmani, kemampuan gerak dasar, dan unsur-unsur fisik yang ada. 

c. Aspek Sosial 

Aspek sosial pun juga akan berkembang dengan baik melalui aktivitas bermain ini 

antara lain dalam hal kerja sama, komunikasi, saling percaya, menghormati, 

bermasyarakat, tenggang rasa, kebersamaan dan sebagainya.30 

Bermain juga berguna untuk perkembangan anak dan manfaat bermain 

sangat besar untuk perkembangan seorang anak. Tedjasaputra menyatakan bahwa 

dengan mengetahui manfaat bermain, diharapkan bisa memunculkan gagasan 

 
30 A.M. Bandi Utama, Bahan Mata Kuliah Teori Bermain Prodi PJKR/PGSD (FIK Universitas 

Negeri: Yogyakarta, 2013), h. 40-41. 
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seseorang tentang cara memanfaatkan kegiatan bermain untuk mengembangkan 

bermacam-macam aspek perkembangan anak, yaitu aspek fisik, motorik, sosial, 

emosi, kepribadian, kognisi, ketajaman penginderaan, keterampilan olahraga dan 

menari, bermain oleh guru, sebagai media terapi, dan sebagai media intervensi. 

Dapat disimpulkan bahwa bermain memiliki manfaat terhadap aspek 

perkembangan anak dan keterampilan anak, yaitu nilai agama dan moral, fisik-

motorik, kognitif, bahasa, social-emosional, dan seni. 

3. Fungsi Bermain 

Sesuai dengan pengertian bermain yang merupakan tuntutan dan kebutuhan 

bagi perkembangan anak, menurut Hartey, Frank dan Goldenson ada 8 fungsi 

bermain bagi anak, yaitu: 

a. Menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa, contohnya meniru ibu 

masak di dapur, dokter mengobati orang sakit, dsb. 

b. Untuk melakukan berbagai peran yang ada di dalam kehidupan nyata seperti 

guru mengajar di kelas, supir mengendarai bus, petani menggarab sawah, dsb. 

c. Untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga dan pengalaman hidup yang 

nyata. Contohnya ibu memandikan adik, ayah membaca koran, kakak 

mengerjakan tugas sekolah, dsb. 

d. Untuk menyalurkan perasaan yang kuat seperti memukul-mukul kaleng, 

menepuk-nepuk air, dsb. 

e. Untuk melepaskan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima seperti 

berperan sebagai pencuri, menjadi anak nakal, pelanggar lalu lintas, dsb. 

f. Untuk kilas balik peran-peran yang biasa dilakukan seperti gosok gigi, sarapan 

pagi, naik angkutan umum, dsb. 

g. Mencerminkan pertumbuhan misalnya semakin bertambah tinggi tubuhnya, 

semakin gemuk badannya, dan semakin dapat berlari cepat. 
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h. Untuk memecahkan masalah dan mencoba berbagai penyelesaian masalah 

seperti menghias ruangan, menyiapkan jamuan makan, dan pesta ulang tahun. 

 Sedangkan menurut Hetherington dan Parke bermain juga berfungsi untuk 

mempermudah perkembangan kognitif anak. Dengan bermain akan memungkinkan 

anak meneliti lingkungan, mempelajari sesuatu, dan memecahkan masalah yang 

dihadapinya. Bermain juga meningkatkan perkembang sosial anak. Dengan 

menampilkan bermacam peran, anak berusaha untuk memahami peran orang lain 

dan menghayati peran yang akan diambilnya  setelah ia dewasa kelak.31 

 Fungsi bermain tidak hanya dapat meningkatkan perkembangan kognitif 

dan sosial anak saja, tetapi seluruh aspek perkembangan pada anak juga akan 

meningkat. Aspek perkembangan kognitif, fisik-motorik, bahasa, sosial-emosional, 

dan aspek perkembangan nilai dan moral agama. 

4. Karakteristik Bermain 

Bagi anak-anak bermain adalah sarana untuk mengubah kekuatan potensial 

di dalam dirinya menjadi berbagai kemampuan dan kecakapan. Selain itu bermain 

juga dapat menjadi sarana penyaluran energi yang sangat baik bagi anak. Oleh 

karena itu kegiatan bermain pada anak hendaknya memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

a. Menuntut partisipasi aktif, baik secara fisik maupun psikis. 

b. Bermain itu bebas, bahkan tidak harus selaras dengan kenyataan. Anak bebas 

membuat aturan sendiri dan mengoperasikan fantasinya. 

c. Bermain itu sifatnya spontan, sesuai dengan yang diinginkannya saat itu. 

d. Makna dan kesenangan bermain sepenuhnya ditemukan si pelaku, yaitu anak 

itu sendiri yang sedang bermain. 

 
31 Moeslichatoen, Metode Pengajaran di Taman Kanak-Kanak (Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), h. 33-34. 
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Schwartz mengemukakan karakteristik-karakteristik bermain sebagai berikut: 

a. Bermain adalah interaktif, 

b. Bermain adalah kebebasan, spontanitas, dan tanpa paksaan, 

c. Bermain adalah hal yang menarik, dan 

d. Bermain adalah terbuka (tidak terbatas), imajinatif, ekspresif, kreatif dan 

berbeda (berlainan).32 

 Dapat disimpulkan bahwa karakteristik bermain adalah muncul dari dalam 

diri anak dan atas dasar kesenangan, bukan karena paksaan dan tuntutan. Bukan jenis 

kegiatannya melainkan bagaimana sikap anak dalam melakukannya. 

5. Pengertian Permainan Ular Tangga 

 Salah satu permainan yang dapat digunakan oleh para pendidik untuk 

mengoptimalkan aspek perkembangan anak adalah bermain ular tangga. 

Penggunaan metode bermain ular tangga dalam proses pembelajaran dapat 

menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi anak. Selain itu, metode bermain 

dapat dikembangkan untuk membantu penguasaan anak-anak terhadap aspek-aspek 

perkembangan, khususnya pada materi pengembangan kemampuan berhitung. 

 Permainan ular tangga adalah permainan yang sudah lama di dunia anak dan tentu 

menggunakan aturan sehingga dapat dimainkan dengan benar. Permainan ular 

tangga adalah permainan (games) adanya kontes antara pemain yang berinteraksi 

satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan 

tertentu pula.33  

 Menurut Sriningsih, bermain ular tangga dapat diberikan untuk anak usia 5-6 tahun 

dalam rangka menstimulasi berbagai bidang pengembangan seperti kognitif, bahasa 

 
32 Hartati Sofia, Perkembangan Belajar pada Anak Usia Dini (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional, 2005), h. 91-92. 
33 Sugiwati, “Metode Bermain Ular Tangga untuk Meningkatkan Perkembangan Kognitif 

Kelompok A di TK Ria Baruk Utara VIII/35 Rungkut Surabaya”, Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Surabaya, (2012): h. 3.  
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dan social. Keterampilan berbahasa yang dapat distimulasi melalui permainan ini 

misalnya kosa kata naik-turun,maju-mundur, ke atas-ke bawah dan lain sebagainya. 

Keterampilan social yang dilatih dalam permainan ini diantaranya kemauan 

mengikuti dan mematuhi aturan permainan, bermain secara bergiliran. Keterampilan 

kognitif-matematika yang terstimulasi yaitu menyebutkan urutkan bilangan, 

mengenal lambing dan konsep bilangan.34 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa permainan ular tangga dapat 

dimainkan oleh anak dan pasti memiliki aturan. Permainan ini dapat menjadikan 

anak bersosialisasi dalam lingkungan sekitar dan mainan ini terbuat dari papan yang 

bergambar sehingga cukup menarik dilihat oleh anak. Permainan ular tangga adalah 

permainan papan yang dimainkan oleh dua orang anak atau lebih dengan 

menggunakan dadu dan pion sebagai pemain. Dalam segi bentuk mainan ini terlihat 

menarik untuk anak, menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi anak-anak, dan 

teknik permainan ular tangga dapat dikembangkan untuk membantu penguasaan 

anak-anak terhadap aspek-aspek perkembangan, khususnya pengembangan 

kemampuan berhitung anak usia dini. 

Gambar 2.1 

Permainan Ular Tangga 

 

 
 

 

 
34 Nining Sri Ningsih. Pembelajaran Matematika Terpadu untuk Anak Usia Dini (Jakarta: Pustaka 

Sebelas, 2009), h. 98. 



 

 

28 
 

6. Cara Bermain Ular Tangga 

Dalam setiap permainan tentu saja ada peraturan dan cara bermainnya. 

Untuk itu, Ismayani menyatakan bahwa berikut yang bisa anda lakukan untuk 

menuntut anak anda memainkan permainan ini: 

a. Masing-masing pemain memilih satu pion untuk digunakan. 

b. Letakkan pion pada kotak “start” di pojok papan permainan. 

c. Mulailah dengan suit atau mengocok dadu untuk menentukan siapa yang 

menjadi pemain pertama, kedua, dan seterusnya untuk menggerakkan pionnya. 

d. Permainan dilakukan dengan melempar dadu terlebih dahulu. Kemudian 

pemain melangkahkan pionnya sesuai dengan jumlah mata dadu yang 

dilemparnya. 

e. Ikuti petunjuk pada papan. Tangga menunjukkan gerakan naik, sementara ular 

menunjukkan gerakan turun. 

f. Pemain yang pertama kali mencapai finish adalah pemenangnya.35 

 

  

 
35 Ani Ismayani, Fun Math with Children Mengenalkan Matematika Kepada Anak Usia 2 

hingga 6 Tahun melalui Beragam Aktivitas (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), h. 56-57. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain dan Lokasi Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Group 

Pretest-Posttest Design.  Desain One Group Pretest-Posttest Design merupakan 

penelitian pada suatu kelompok dengan menggunakan Pre-Test yaitu dilakukan 

sebelum memberikan perlakuan, kemudian dilakukan pemberian stimulus, 

selanjutnya menggunakan Post-Test yaitu melakukan pengukuran setelah 

memberikan stimulus atau perlakuan.36 

Desain Pre-Experimental menggunakan One-Group Pretest-Posttest 

Design. Oleh karena itu, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat 

membandingkan antara sebelum dan sesudah diberi perlakuan.37 Desain ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian 

 

Pre-test 

O1 

Treatment 

X 

Post-test 

O2 

 

 

O1 : Obervasi pertama diberikan sebelum menggunakan metode 

bermain ular tangga 

X : Pemberian atau penggunaan metode bermain ular tangga 

 
36 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Metodologi Penelitian, (Gowa: Pusaka Almaida, 2019) 
37  Sulaiman Saat & Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 153-154. 
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O2 : Observasi kedua diberikan setelah menggunakan metode bermain 

ular tangga 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. 

Panakkukang Kota Makassar. 

 

B. Populasi dan Sampel/Sumber Data 

1. Populasi 

Objek populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan anak-anak usia 5-6 tahun 

yang ada di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota 

Makassar sebanyak 26 anak yang terdiri dari 3 kelas yaitu kelas Maryam, Khadijah, 

dan Fhatimah, dengan jumlah keseluruhan peserta didik sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Jumlah Populasi 

Kelompok 
Jumlah Peserta 

Didik 

Maryam  9  

Fathimah 9  

Khadijah  8  

 

2. Sampel  

Pengambilan sampel penelitian ini yaitu dengan tidak memberi peluang atau 

kesempatan yang sama terhadap semua unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel 

penelitian (non probability sampling) dengan purposive sampling, yaitu teknik 

penentuan atau pemilihan sampel untuk tujuan tertentu, atau sampel ditetapkan 

secara sengaja oleh peneliti. Dalam penentuan sampel biasanya didasarkan atas 

kriteria tertentu seperti berikut ini: anak belum mampu menyebutkan bilangan secara 

urut, dan anak belum mampu mengoperasikan pengurangan dan penjumlahan. 
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Berdasarkan penjelasan diatas maka jumlah sampel yang akan diobservasi peneliti 

berjumlah sedikit dan di bawah 15 anak. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan 

lembar observasi. Peneliti melakukan observasi dengan memperhatikan perilaku sosial 

anak pada saat berinteraksi bersama temannya dan segera membuat catatan dan 

terorganisir tentang bagian-bagian tertentu yang diamati, kemudian member tanda pada 

lembar penilaian. Kemudian untuk mendukung keperluan lainnya maka peneliti juga 

akan membuat dokumen lainnya. Jenis observasi yang digunakan adalah non 

participant observation yaitu observer tidak berperan serta.38 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data 

mengenai kemampuan berhitung anak dengan menggunakan lembar observasi, yaitu 

dengan mengamati anak pada saat proses pembelajaran berlangsung. Participant 

observation yaitu peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, 

sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap, dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari setiap apa yang diamati.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah alat bantu atau pendukung untuk menghasilkan data sekunder 

berupa tulisan, dokumen, dan foto. 

 

 

 

 
38 SulaimanSaat &SittiMania.  “PengantarMetodologiPenelitian”.  h. 91. 
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D. Instrument Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan pada saat 

mengumpulkan data di lapangan. Penggunaan instrumen dalam pengumpulan data, 

harus disesuaikan dengan jenis atau sifat data yang dikumpulkan. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dan format dokumentasi. 

Tabel 3.3 

Instrumen Penelitian 

Indikator 
Kemampuan yang 

diukur 

Perkembangan 
Ket 

BB MB BSH BSB 

Belajar dan 

Pemecahan 

Masalah 

1. Anak menghitung 

berapa jumlah 

angka dadu yang 

muncul 

    

 

 2. Anak melangkah 

sesuai jumlah mata 

dadu yang muncul 

    

 

Berfikir 

Logis 

1. Anak memahami 

peraturan 

permainan 

    

 

 2. Anak memahami 

perbedaan konsep 

“tangga” dan 

“ular” dalam 

permainan 

    

 

 3. Anak mengikuti 

peraturan/perintah 

di setiap kotak 

tempat anak 

berpijak 

 

    

 

Berfikir 

Simbolik 

1. Anak mengenali 

lambang bilangan 

1-30 yang ada di 

kotak permainan 

ular tangga 

    

 

 2. Anak 

menunjukkan 

lambang bilangan 

1-30 yang ada di 

kotak permainan 

ular tangga 

    

 

 3. Anak 

menyebutkan 
    

 



 

 

33 
 

urutan bilangan 1-

30 yang ada di 

kotak permainan 

ular tangga 

 4. Anak mengenali 

simbol pada kotak 

(warna dan 

gambar) 

    

 

 

 

Keterangan: 

 BB: Belum Berkembang : 1 

 MB: Mulai Berkembang : 2 

 BSH: Berkembang Sesuai Harapan : 3 

 BSB: Berkembang Sangat Baik : 4 

 

E. Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan 2 teknik analisis data yakni : 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deksriptif ialah statistik digunakan dalam menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan ataupun menggambarkan data telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan berlaku untuk umum 

ataupun generalisasi.  Analisis deskriptif berusaha menggambarkan berbagai 

karakteristik data yang berasa dri suatu sampel39 

Adapun langkah-langkah analisis statistik deskriptif sebagai berikut :40 

a. Menghitung besarnya range dengan rumus: 

 

Keterangan : 

R : Range 

NT : Nilai Tertinggi 

NR : Nilai Terendah 

 

39 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D, h. 207 

40  Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2015) h. 36. 

R = NT-NR 
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b. Menghitung banyaknya kelas interval dengan rumus : 

 

keterangan: 

i: Interval 

n: Jumlah Responden 

c. Menghitung panjang kelas interval(P) 

 

𝑷 =
𝑹

𝑲
 

 

Keterangan : 

P = Panjang kelas interval 

R = Rentang nilai 

K = Kelas interval41 

d. Mean atau rata-rata 

 

𝑿 ̅ =  
∑ 𝒇𝟏𝒙𝒊

𝒌
𝒊=𝟏

∑ 𝒇𝒊
𝒌
𝒊=𝟏

 

 

Keterangan: 

�̅� = Rata-rata 

fi xi = Produk Perkalian Antara fi dengan xi 

Fi= Jumlah data/ Sampel 

e. Menghitung data-data yang di dapatkan menggunakan rumus persentasi sebagai 

berikut: 

P = 
𝑓

𝑛
 x 100% 

 

Keterangan:  

 

41Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk Peneitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi 

SPSS Versi 17, h. 7-8. 

i= 1+ (3.33) log n 
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P : Presentase 

F : Frekuensi Jawaban 

N : Jumlah Responden 

f. Standar Deviasi 

𝑺𝑫 = √
∑  𝑭𝒊 − (𝒙𝒊 − 𝒙)𝟐

𝒏 − 𝟏
 

 

Keterangan:  

SD = Standar Deviasi 

∑ 𝐹𝑖= Jumlah Frekuensi 

𝑋    = skor guru 

N = Jumlah Responden42 

g. Interprestasi skor responden dengan menggunakan tiga kategori, 

dengan rumus,: 43  

Tabel 3.4  

Skor Kategori Rerponden 

Kategori Interval 

Rendah X ≤ (M – 0,5 SD) 

Sedang (M – 0,5 SD) ≤ X < (M + 0,5 SD) 

Tinggi X ≥ (M + 1,5 SD) 

Keterangan :  

µ = Mean 

σ = Standar deviasi 

 

2. Teknik analisis statistik inferensial 

Teknik yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

statistik inferensial jenis non parametrik. Secara umum, dikatakan sebagai metode 

statistik nonparametrik apabila  Dilakukan pada data dengan skala pengukuran 

 

42Muhammad Arif Tiro, Dasar-dasar Statistika (Cet. III; Makassar: Andira Pulisher, 2015), h. 133-134 

43 Syaifuddin Azwar, Penyusuan Skala Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 109 
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nominal.  Dilakukan pada data dengan skala pengukuran ordinal. Serta Dilakukan 

pada informasi dengan skala estimasi rentang atau proporsi, di mana kapasitas 

dispersi variabel tidak beraturan yang menciptakan informasi tidak jelas atau 

diketahui selain dari jumlah batas yang tidak jelas.44 . 

Untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata setelah menggunakan permainan 

ular tangga dan sebelum menggunakan permainan ular tangga, digunakan tes 

rangking bertanda wilcoxon. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis dengan 

memanfaatkan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Adapun kriteria hipotesis yang 

diajukan Asymp.sig  p ≤ 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, dan asumsi Asymp 

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

statistik akan menggunakan program SPSS 24 dengan ketentuan interpretasi sebagai 

berikut: 

Ho = Tidak terdapat pengaruh permainan ular tangga terhadap    kemampuan    

kognitif anak.   

Ha = Terdapat terdapat pengaruh permainan ular tangga terhadap    kemampuan    

kognitif anak.   

Pada penenlitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan 

membandingkan kemampuan subyek sebelum diberi perlakuan dan setelah 

diberi perlakuan dengan menggunakan permainan ular tangga. 

 

 

 
44 Sigit Nugroho,Statistika Nonparametrika (Bengkulu : UNIB Press, 2008), h.25 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mengenal angka anak sebelum 

diberikan perlakuan yaitu permaianan ular tangga belum meningkat dengan maksimal. Hasil 

data yang didapatkan yaitu dari hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti 

pada anak yang sedang beraktivitas, sedang bermain ataupun sedang belajar. Untuk mengetahui 

gambaran kemampuan mengenal huruf pada anak dapat dilihat dari hasil observasi 

menggunakan  instrumen dengan menggunakan empat skala penilaian, yang terdiri dari BB 

(Belum Berkembang), MB (Mulai Berkembang), BSH (Berkembang Sesuai Harapan), BSB 

(Berkembang Sangat Baik).  

1. Gambaran Kemampuan Kognitif Sebelum Menggunakan Permainan Ular Tangga 

Anak di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar 

 

Tabel 4.1 
Nilai Posttes terhadap Kemampuan mengenal Angka Menggunakan Permainan Ular 
Tangga di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar 

sebelum perlakuan 
 

 

1) Menghitung jarak atau 

rentangan (R) 

R = Data Tertinggi – 

Data Terendah 

    = 26 – 16 

    = 10 

2) Menghitung jumlah kelas 

interval 

K = 1 + (3,3) log n 

    = 1 + (3,3) log 15 

No Nama Nilai Posttest 

1 MA 21 

2 MF 20 

3 RK 24 

4 RF 23 

5 AK 26 

6 AA 23 

7 MS 18 

8 AP 19 

9 AF 20 

10 RR 17 

11  MH 16 

12  NH 23 

13  IF 24 

14  ZA 26 

15  AAT 22 

Jumlah 322 
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    = 1 + 3,3 (1,17) 

    = 1 + 3,88 

   =  4,88 (dibulat menjadi 5) 

3) Menghitung Panjang kelas interval 

 

𝑃 =
𝑅

𝐾
 

   𝑃 =
10

5
 = 2 

      

4) Membuat tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.2 Tabulasi Data Menghitung Nilai Mean 

Interval Fi Xi Fi.Xi 

16-17 2 16.5 33 

18-19 2 18.5 37 

20-21 3 20.5 61.5 

22-23 4 22.5 90 

24-26 4 25 100 

Jumlah 15 103 321.5 

5) Menghitung nilai rata-rata (Mean) 

 

�̅� =
 ∑𝑓𝑖. 𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
 

   = 
321,5

15
 

   = 21,43 

6) Persentase frekuensi 

𝑃 =  
𝑓

𝑛
 𝑋 100%  

 

Tabel 4.3 Data Persentase Frekuensi 

Interval Fi Persentase 

16-17 2 13% 

18-19 2 13% 

20-21 3 20% 

22-23 4 27% 
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24-26 4 27% 

Jumlah 15 100% 

 

7) Nilai Standar deviasi 

Tabel 4. 4 Data Standar Deviasi 

Interval Fi Xi xi-�̅� (xi-�̅�)2 Fi (xi-

�̅�)2 

16-17 2 16.5 -4.97 24.67 49.34 

18-19 2 18.5 -2.97 8.80 17.60 

20-21 3 20.5 -0.97 0.93 2.80 

22-23 4 22.5 1.03 1.07 4.27 

24-26 4 25 3.53 12.48 49.94 

Jumlah 15 103 -4.33 47.96 123.95 

 

𝑺𝑫 = √
∑  𝑭𝒊 − (𝒙𝒊 − 𝒙)𝟐

𝒏 − 𝟏
 

𝑺𝑫 = √
𝟏𝟐𝟑, 𝟗𝟓

𝟏𝟓 − 𝟏
 

𝑺𝑫 = √
𝟏𝟐𝟑, 𝟗𝟓

𝟏𝟒
 

  = √𝟖, 𝟖𝟓 

  = 2,97 

  = 3 (dibulatkan) 

8) Kategorisasi 

Berdasarkan data hasil pretest Penerapan Permainan Ular Tangga Terhadap Kemampuan 

Mengenal Angka Anak di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar”. 

sebelum perlakuan dari 15 anak. Diperoleh nilai terendah 16, nilai tertinggi 26, nilai rata-rata 21,43, 

dan standar deviasi 3 Data pretest  perkembangan menyimak anak usia 5-6 tahun, dapat diketahui 

dengan mengkategorikan nilai tiap anak. Adapun interval posttest kemampuan mengenaal angka anak 

digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori, dengan penghitungan sebagai berikut: 
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Rendah  = X ≤ (M – 0,5 SD) 

   =  X ≤ 21 – 1,5 

   = X ≤ 19,5 

Sedang   = (M – 0,5 SD) ≤ X < (M + 0,5 SD) 

   = 21 – 1,5 ≤ X < 21 + 1,5 

   = 19,5 ≤  22,5 

Tinggi   = X ≥ (M + 1,5 SD) 

   = X ≤ 21 + 5 

   = X ≥ 2 

Tabel 4.5 Kategorisasi Persentase Pre-test Kemampuan mengenal angka Anak Usia 5-6 Tahun  

Batas kategori Interval fi Kategori Persentase 

x < (µ   ̶  1,0 (σ)) X < 19,5 4 Rendah 27 % 

(µ   ̶  1,0 (σ)) < x < (µ + 1,0 (σ)) 19< x < 22 10 Sedang 67 % 

x > (µ + 1,0 (σ)) X > 26 1 Tinggi 7% 

Jumlah - 15 - 100 % 
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Gambar 4.1 

 Diagram Kategori Persentase Pretest Kemampuan mengenal angka Usia 5-6 Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dari tabel hasil pengkategorisasian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Kemampuan Kognitif Anak di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota 

Makassar berada pada kategori sedang dengan persentase 67% . 

1. Gambaran Kemampuan Kognitif Setelah Menggunakan Permainan Ular Tangga Anak 

di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar 

 

Tabel 4.6 

Nilai Pretest terhadap Kemampuan mengenal Angka Menggunakan Permainan Ular Tangga di 

RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar sebelum 

perlakuan 

No Nama Nilai Pretest 

1 MA 33 

2 MF 36 

3 RK 36 

4 RF 33 

5 AK 36 

6 AA 32 

7 MS 25 

8 AP 28 

9 AF 20 

10 RR 29 

11  MH 25 

12  NH 36 

13  IF 36 
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14  ZA 36 

15  AAT 28 

Jumlah 469 

1) Menghitung jarak atau rentangan (R) 

R = Data Tertinggi – Data Terendah 

    = 36– 20 

    = 16 

2) Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + (3,3) log n 

    = 1 + (3,3) log 15 

    = 1 + 3,3 (1,17) 

    = 1 + 3,88 

   =  4,88 (dibulat menjadi 5) 

 

3) Menghitung Panjang kelas interval 

 

𝑃 =
𝑅

𝐾
 

 

   𝑃 =
16

5
 

 

𝑃 = 5 

 

4) Membuat tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.7 Tabulasi Data Menghitung Nilai Mean 

Interval Fi Xi Fi.Xi 

20-24 1 22 22 

25-29 5 27 135 

30-34 3 32 96 

35-39 6 37 222 

40-44 0 42 0 

Jumlah 15 103 475 

5) Menghitung nilai rata-rata (Mean) 

�̅� =
 ∑𝑓𝑖. 𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
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   = 
475

15
 

   = 31,6 

6) Persentase frekuensi 

𝑃 =  
𝑓

𝑛
 𝑋 100%  

 

Tabel 4.8  

Data Persentase Frekuensi 

Interval Fi Persentase 

20-24 1 7% 

25-29 5 33% 

30-34 3 20% 

35-39 6 40% 

40-44 0 0% 

Jumlah 15 100% 

 

7) Nilai Standar deviasi 

Tabel 4. 9Data Standar Deviasi 

Interval Fi Xi xi-�̅� (xi-�̅�)2 Fi (xi-

�̅�)2 

20-24 1 22 -9.27 85.87 85.87 

25-29 5 27 -4.27 18.20 91.02 

30-34 3 32 0.73 0.54 1.61 

35-39 6 37 5.73 32.87 197.23 

40-44 0 42 10.73 115.20 0.00 

Jumlah 15 103 3.67 252.69 375.73 

 

𝑺𝑫 = √
∑  𝑭𝒊 − (𝒙𝒊 − 𝒙)𝟐

𝒏 − 𝟏
 

𝑺𝑫 = √
𝟏𝟐𝟑, 𝟗𝟓

𝟏𝟓 − 𝟏
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𝑺𝑫 = √
𝟑𝟕𝟓, 𝟕𝟑

𝟏𝟒
 

  = √𝟐𝟔, 𝟖𝟑 

  = 5,17 

8) Kategorisasi 

Berdasarkan data hasil posttest  Penerapan Permainan Ular Tangga terhadap 

Kemampuan Kognitif Anak di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang 

Kota Makassar”. setelah perlakuan dari 15 anak. Diperoleh nilai terendah 20, nilai tertinggi 

36, nilai rata-rata 31,6, dan standar deviasi 5,17 Data pretest  perkembangan kognitif anak 

usia 5-6 tahun, dapat diketahui dengan mengkategorikan nilai tiap anak. Adapun interval 

posttest perkembangan mengenaal angka anak digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori, dengan 

penghitungan sebagai berikut: 

 

Rendah  = X ≤ (M – 0,5 SD) 

   =  X ≤ 31,6 – 1,5 

   = X ≤ 30 

Sedang   = (M – 0,5 SD) ≤ X < (M + 0,5 SD) 

   = 31,6 – 1,5 ≤ X < 31,6 + 1,5 

   = 30 ≤  33 

Tinggi  = X ≥ (M + 1,5 SD) 

   = X ≤ 31 + 5 

   = X ≥ 36 
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Tabel 4.10  

Kategorisasi Persentase Pre-test Kemampuan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun  

Batas kategori Interval fi Kategori Persentase 

x < (µ   ̶  1,0 (σ)) X < 30 4 Rendah 27 % 

(µ   ̶  1,0 (σ)) < x < (µ + 1,0 

(σ)) 

30< x < 

33 
5 Sedang 33 % 

x > (µ + 1,0 (σ)) X > 36 6 Tinggi 40% 

Jumlah - 15 - 100 % 

 

Gambar 4.2 

 Diagram Kategori Persentase Pretest Kemampuan mengenal angka Usia 5-6 Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dari tabel hasil pengkategorisasian diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Kemampuan Mengenal Angka Anak di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. 

Panakkukang Kota Makassar berada pada kategori tinggi dengan persentase 40% . 
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2.   Pengaruh Penerapan Permainan Ular Tangga Terhadap Kemampuan Kognitif Anak di RA 

Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar 

Tabel 4.11 

Data Hasil Penelitian Kemampuan Kognitif Anak Sebelum (pretest) Setelah Diberikan Kegiatan 

Permainan Ular Tangga (posttest) 

Kemampuan mengenal Angka Anak 

Awal (Pretest) Akhir (posttest) 

Terenda

h 
Tertinggi 

Rata-

Rata 
Terendah Tertinggi Rata-Rata 

16 26 21 20 36 31 

  Tabel diatas tunjukkan perbedaan nilai dari hasil pretesst dan posttest anak sebelum dan setelah 

dilakukannya kegiatan permainan ular tangga. Dengan adanya kegiatan yang diberikan oleh peneliti  

maka kemapuan mengenal angka dapat dikatakan mulai berkembang. Untuk dapat melihat 

perbedaan nilai dari hasil Pengaruh Penerapan Permainan Ular Tangga Terhadap Kemampuan 

Mengenal Angka Anak di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota 

Makassar dapat dilihat pada grafik berikut ini : 

 

Gambar4.3 

Grafik Perbandingan Pretest Dan Posttest Permainan Ular Tangga 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik diatas menunjukkan Kemampuan Kognitif Anak di RA Al Hidayah Antang Kel. 

Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar mengalami perkembangan. Pada saat sebelum 

diberikan perlakuan permainan ular  rata-rata 21 dan dapat dilihat jg bahwa setelah diberikan 

perlakuan permainan ular tangga kemampuan mengenal angka mulai berkembang dengan nilai 
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rata-rata 31. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya kegiatan permainan 

ular tangga dapat mempengaruhi Kemampuan Kognitif Anak di RA Al Hidayah Antang Kel. 

Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar. 

 

a. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik nonparametrik menggunakan rumus tes 

ranking bertanda Wilcoxon. Hasil analisis statistik deskriptif tentang kemampuan mengenal 

angka pada anak sebelum dan setelah perlakuan pada subjek penelitian dengan bantuan 

program SPSS 24. 

 

Tabel 4.12 

Uji Hipotesis Menggunakan Tes Rangking Bertanda Wilcoxon 

a. Ranking 

negatif 

atau 

selisih 

negatif 

antara 

kemampuan mengenal angka untuk pretest dan posttest adalah 0 baik pada N, ranking rata-

rata, maupun jumlah ranking. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak ada penurunan 

(pengurangan) dari nilai pretest ke posttest. 

b. Ranking positif atau selisih positif antara kemampuan mengklasifikasi benda untuk pretest 

dan posttest terdapat 15 data positif (N). Artinya ke  15 anak mengalami peningkatan 

kemampuan mengenal angka dari nilai pretest ke nilai posttest. Adapun rata-rata 

peningkatannya yaitu sebesar 7,50 sedangkan jumlah ranking positif adalah 105.00. 

c. Ties adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Nilai ties dalam tabel tersebut diatas adalah 

0 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. 

 

Ranks 

 N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Posttest Kemampuan 

Mengenal Angka - 

Pretest Kamampuan 

Mengenal Angka 

Negative 

Ranks 

0a .00 .00 

Positive 

Ranks 

15b 7.50 105.00 

Ties 0c   

Total 15   
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Tabel 4.13 
Test Hasil Uji Tes Bertanda Wilcoxon 

 Posttest - Pretest 

Z -3.310b 

Asymp. 

Sig. 

(2-

taile

d) 

.001 

 

a. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

b. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

Berdasarkan data tes statistik yang telah dijabarkan sebelumnya, diketahui bahwa 

Asymp.Sig. (2-tailed) bernilai 0.01 yang artinya < 0,05. Dari data yang telah dikumpulkan oleh 

peneliti dan telah diuji dalam statistik nonparametrik dengan rumus tes ranking bertanda 

wilcoxon maka dapat disimpulkan bahwa “Ha diterima dan Ho ditolak”. Hal ini berarti terdapat 

perbedaan Antara nilai pretest dan Posttest pada kemampuan mengenal angka menggunakan 

permainan ular tangga di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota 

Makassar.sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa “Ada pengaruh kegiatan permainan 

ular tangga terhadap Kemampuan Kognitif Anak di RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru 

Kec. Panakkukang Kota Makassar.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Permainan Ular 

Tangga terhadap Kemampuan Kognitif Anak Usia 5 – 6 Tahun di RA Al Hidayah 

Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar”, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Perkembangan kognitif anak sebelum melakukan permainan ular tangga di RA Al 

Hidayah Antang diperoleh nilai terendah 16, nilai tertinggi 26, dan nilai rata-rata 

21.  

2. Perkembangan kognitif anak setelah melakukan permainan ular tangga di RA Al 

Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar diperoleh nilai 

terendah 20, nilai tertinggi 36, dan nilai rata-rata 31. 

3. Terdapat pengaruh permainan ular tangga terhadap kemampuan kognitif anak di 

RA Al Hidayah Antang Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar. 

Pengaruh ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang mengalami peningkatan antara 

nilai pretest yaitu sebesar 21, sedangkan posttest sebesar 31. Serta dengan 

melakukan uji signifikansi menggunakan uji tes rangking-bertanda Wilcoxon pada 

program SPSS 24 permainan petak umpet diperoleh nilai signifikan (p), diketahui 

bahwa Asymp.Sig.(2-tailed) bernilai 0,00 dengan taraf signifikansi < 0,05 yang 

berarti Ha diterima. 
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B. Implikasi Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan 

inovasi pendidik, orang tua dan pengasuh dalam memberikan media permainan untuk 

mengembangkan perkembangan kognitif anak. 

2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat melestarikan dan menjaga permainan petak 

umpet agar tidak hilang karena memiliki banyak manfaat dalam mengembangkan 

berbagai aspek perkembangan anak. 

3. Peneliti berharap penelitian ini menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya 

yang mengkaji perkembangan sosial anak menggunakan media permainan. 
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