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ABSTRAK 

Nama   : Nurul Hasanah Busaeri 

Nim   : 20900119065 

Judul Skripsi  : Pengaruh Home Literacy Education (HLE) Terhadap 

     Perkembangan Kognitif Anak di Kampung  

     Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru. 

Skripsi ini membahas tentang “Pengaruh Home Literacy Education (HLE) 

terhadap perkembangan kognitif anak di kampung Mannippi Gusunge Kec. 

Tanete Rilau Kab. Barru. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui 

kemampuan kognitif anak sebelum diberlakukan Home Literacy Education (HLE) 

di kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, (2) mengetahui 

kemampuan kognitif anak setelah diberlakukan Home Literacy Education (HLE) 

di kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, (3) mengetahui 

pengaruh Home Literacy Education (HLE) terhadap perkembangan kognitif anak 

di kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif jenis eksperimen. Bentuk 

desain experimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre-Experimental 

Design dengan menggunakan desain penelitian one group pretest-posttes design. 

Populasi pada penelitian ini berjumlah 20 orang anak berusia 5-6 tahun dengan 

jumlah sampel 10 anak usia 5-6 tahun yang berada di Kampung Mannippi 

Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru. Teknik pengumpulan data menggunakan 

instrument observasi dan tes. Teknik analisis data menggunakan analisis non-

parametrik. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perkembangan kognitif anak pada usia 

5-6 tahun yang berada di Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. 

Barru sebelum diberi perlakuan berupa Home Literacy Education (HLE) 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 7,4 berada pada kategori sedang. (2) 

Perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di Kampung Mannippi Gusunge Kec. 

Tanete Rilau Kab. Barru setelah diberi perlakuan berupa Home Literacy 

Education (HLE) memperoleh nilai rata-rata sebesar 18,2 berada pada kategori 

sedang. (3) Terdapat peningkatan yang dihasilkan dari penerapan HLE terhadap 

perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di Kampung Mannippi Gusunge Kec. 

Tanete Rilau Kab. Barru dengan nilai rata-rata sebelum diberikan perlakuan (Pre-

test) 7,4 dan nilai rata-rata setelah diberikan perlakuan (Post-test) 18,2. Jadi dapat 

dilihat berdasarkan hasil uji statistic menggunakan program output SPSS 

menghasilkan nilai p 0,000 < 0,05 maka Ha ditolak dan H1 diterima sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat peningkatan pada perkembangan kognitif 

anak melalui Home Literacy Education (HLE) pada anak usia 5-6 tahun di 

Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru sebelum dan setelah 

diberikan perlakuan. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Home Literacy Education 

(HLE) Terhadap Perkembangan Kognitif Anak di Kampung Mannippi Gusunge 

Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, berikut implikasi penelitiannya yaitu: (1) 

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya 

memberikan sentuhan pendidikan kepada anaknya ketika di rumah. (2) Penelitian 

ini dapat menjadi akses untuk mempererat hubungan emosional antara orang tua 
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dengan anaknya. (3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti 

selanjutnya.  

 

Kata Kunci : Anak Usia Dini, Home Literacy Education, Perkembangan Kognitif.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hakikat pendidikan pada dasarnya adalah proses mengubah perilaku 

seseorang ke arah kedewasaan dan kematangan. Setiap manusia dilahirkan dengan 

beberapa aspek mental dan jasmaniyah yang dapat dikembangkan melalui 

pendidikan. Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling penting dalam 

kehidupan seseorang. Pendidikan yang diberikan pada masa ini sangat membekas 

pada anak di masa yang akan datang. Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak 

usia dini searah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 137 Tahun 

2014 tentang PAUD dengan melahirkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak dan pasal 28 tentang Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan Nasional dan lahirnya Direktorat 

Pendidikan Anak Usia Dini.  

Orang tua perlu memperhatikan pendidikan anaknya sejak anak masih 

berusia dini. Pendidikan itu berupa pendidikan perilaku, intelektual, dan jasmani. 

Apabila pendidikan dan bimbingan pada masa ini baik, maka hasilnya pun akan 

baik. Sebaliknya, jika pada masa ini pendidikan dan bimbingan pada anak tidak 

baik, maka hasilnya pun tidak baik.
1
 Oleh sebab itu, pendidikan anak usia dini 

sangat penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh pada kehidupan anak 

kedepannya. Adanya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak 

                                                     
1 Dacholfany M. Ihsan., Hasanah Uswatun. (2018). Pendidikan Anak Usia Dini Menurut 

Konsep Islam. Jakarta: Amzah, h. 225-233.  
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usia dini, diharapkan mampu terlibat langsung dalam meningkatkan kemampuan 

anaknya melalui pendampingan selama di rumah. Allah Swt., berfirman di dalam 

Al-quran pada surah An-Nahl ayat 78 : 

      
                   

                                                                                                                                     

                          

Artinya :  

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, 
dan hati nurani, agar kamu bersyukur.”(QS. An-Nahl 16: Ayat 78) 

Anak usia dini disebut juga sebagai usia emas (golden age), dimana pada 

masa ini merupakan kesempatan emas bagi anak untuk belajar. Usia emas (golden 

age) adalah usia anak ketika mereka berumur 0-6 tahun. Usia ini merupakan masa 

perkembangan terbaik untuk fisik dan otak anak. Pada saat inilah anak memiliki 

kemampuan dan semangat untuk belajar yang luar biasa.
2
 Pada masa ini 

perkembangan anak harus dipotimalkan. Mengoptimalkan perkembangan anak 

sejak dini sangat penting dilakukan. Intervensi, nutrisi, dan stimulasi 

perkembangan yang diberikan orang tua kepada anaknya sejak dini dapat 

menentukan bagaimana kehidupan anak saat dewasa kelak. 

Pendidikan anak usia dini adalah wadah bagi anak untuk meletakkan 

fondasi dasar dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, karena menurut 

ahli psikologi, masa ini adalah masa yang tidak akan terulang lagi dan hanya 

datang sekali seumur hidup. Masa ini adalah masa yang sangat menentukan 

pengembangan kualitas manusia selanjutnya. Anak merupakan asset berharga 

                                                     
2 Farhurohman Oman. (2017). Hakikat Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini Di 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2 (1). 
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bagi keluarga, lingkungan sekitar dan bagi bangsa. Anak juga merupakan generasi 

penerus bangsa di masa yang akan datang. 

Pendidikan anak usia dini sangat penting untuk diperhatikan mulai dari 

sekarang, karena melalui pendidikan manusia akan memperoleh pengetahuan 

sehingga dapat mengenali dan menggali potensi yang ada dalam dirinya. 

Pendidikan harus diberikan sejak dini, bahkan ada yang berpendapat bahwa 

pendidikan pada anak diberikan mulai sejak anak lahir bahkan sebelum lahir 

(prenatal). 
3
 Oleh sebab itu, pendidikan pertama dan utama pada anak terletak 

pada lingkungan keluarganya. Pada hakikatnya kedudukan keluarga/orang tua 

adalah wadah pendidikan awal yang akan membentuk watak dan akhlak bagi anak 

kedepannya.  

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini merupakan hal 

yang penting dilakukan dan sangat dibutuhkan, karena proses pertama anak 

belajar adalah dari lingkungan keluarga. Orang tua adalah cerminan bagi anak-

anaknya. Orang tua adalah figur yang akan ditiru dan dicontoh oleh anak, 

sehingga orang tua wajib memperlihatkan tingkah laku yang baik di depan anak, 

karena itu adalah tolak ukur perilaku anak di kemudian hari. Oleh karena itu, 

tumbuh kembang anak harus melibatkan orang tua. Pendidikan anak usia dini 

berfungsi untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

menyeluruh, serta memberi peluang kepada anak untuk mengembangkan berbagai 

aspek kepribadian yang dimilikinya, yang meliputi aspek nilai agama dan moral, 

aspek motorik, aspek kognitif, aspek sosial emosional, aspek bahasa, dan aspek 

                                                     
3 Huliyah Muhiyatul. (2016). Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan 

Guru Raudlatul Athfal, 1 (1): 60-71. 



4 

 

 

 

seni. 
4
 Pada umumnya pola perkembangan anak itu sama, hanya saja 

kecepatannya berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Salah satu 

perkembangan yang harus diperhatikan pada anak sejak masih berusia dini adalah 

perkembangan kognitifnya.  

Perkembangan kognitif merupakan perkembangan yang penting 

dikembangkan sejak dini pada anak, karena perkembangan kognitif akan 

membantu perkembangan anak selanjutnya. Oleh sebab itu, perkembangan 

kognitif anak perlu dikembangkan secara efektif dan efisien.
5
 Mengembangkan 

aspek kognitif anak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak-anak adalah dengan meningkatkan 

kualitas lingkungan belajar di rumah. Lingkungan keluarga memegang peranan 

penting dalam mengembangkan aspek kognitif pada anak, karena anak memiliki 

waktu yang lebih banyak bersama keluarga, sehingga untuk mengembangkan 

aspek kognitif pada anak perlu mendapat sentuhan dan dukungan dari lingkungan 

keluarganya.  

Salah satu cara mengembangkan kemampuan kognitif anak melalui home 

literacy education bisa dilakukan melalui kegiatan melatih anak menulis namanya 

sendiri, menulis hasil bacaannya. Melalui cara seperti ini, diharapkan anak dapat 

memaknai bahwa membaca dan menulis adalah kegiatan yang menyenangkan dan 

bermanfaat. Orang tua bisa menyediakan media untuk dijadikan madding yang 

                                                     
4 Janharira, M., Bendriyanti R.P., Sari R.P., Haryono, M. (2022). Evaluasi Pemahaman 

Orang Tua Terhadap Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD TUNAS HARAPAN 

Kabupaten Seluma. Early Child Research and Paractice, 3 (2): 28-31. 
5 Izzati Lailatul., Yulsyofriend. (2020). Pengaruh Metode Bercerita dengan Boneka 

Tangan Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Tambusai, 4 (1) : 

472-481 



5 

 

 

 

ditempel di sudut rumah lalu kemudian akan dipakai untuk menempel hasil karya 

tulis anak, dengan begitu anak akan termotivasi untuk terus berkarya sehingga 

diharapkan akan lahir generasi penulis. Melalui kegiatan seperti ini, 

perkembangan kognitif anak mulai terasah karena telah dilatih untuk 

menggunakan kemampuan berpikirnya, namun orang tua harus tetap 

memperhatikan metode yang dilakukan dalam melakukan kegiatan HLE ini agar 

anak tidak merasa bosan dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran di 

rumah. 

Teori Piaget yang dikemukakan oleh Jarvis, M menunjukkan bahwa 

kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif 

seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus 

mengembangkan atau membangun mentalnya. Perkembangan kognitif adalah 

perkembangan tentang kemampuan berpikir pada anak. Sesuai dengan Teori 

Piaget, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif bukan hanya 

memperhatikan bagaimana anak mampu untuk berpikir, tetapi mental anak juga 

harus dikembangkan dan diperhatikan.  

Sesuai dengan hasil observasi awal yang pernah peneliti lakukan terhadap 

anak usia dini di daerah sekitar Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau 

Kab. Barru pada tanggal 12 Januari 2023, peneliti menemukan permasalahan 

mengenai beberapa anak usia dini yang hampir memasuki jenjang sekolah dasar 

tetapi belum mengenal abjad. Pada observasi awal ini, peneliti menemukan fakta 

bahwa di daerah ini orang tua tidak memberikan sentuhan pendidikan pada 
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anaknya selama di rumah. Orang tua hanya mengandalkan sekolah sebagai tempat 

untuk anaknya belajar. 

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, maka peneliti ingin melihat 

pengaruh perkembangan aspek kognitif anak jika diberikan sentuhan pendidikan 

oleh orang tua selama di rumah. Pengetahuan atau ilmu yang didapatkan oleh 

anak di sekolah, penting untuk diasah kembali ketika anak berada di lingkungan 

rumah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Raisa Karima dan Farida Kurniawati 

tentang kegiatan literasi awal orang tua pada anak usia dini mengatakan bahwa 

sesuai dengan tahap perkembangan kogntif anak yang dikemukakan dalam Teori 

Piaget bahwa pada tahap pra-operasional (2-7 tahun) anak sudah dapat mengenali 

sesuatu melalui gambar dan simbol. Tentu saja buku yang merupakan salah satu 

penerapan pendidikan literasi di rumah  akan sangat membantu anak usia dini 

untuk meningkatkan kemampuan literasi awalnya, merangsang sensori dan 

perkembangan kognitif anak. Respon yang diberikan anak setelah orang tua 

membacakan buku dapat meningkatkan perkembangan kognitif anak dalam 

memahami buku yang dibacakan tersebut. 
6
 Oleh karena itu, penulis mengajukan 

judul penelitian tentang “pengaruh home literacy education (HLE) terhadap 

perkembangan kognitif anak di Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau 

Kab. Barru.”   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan deskripsi pokok di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                                                     
6 Karima Raisa., Kurniawati Farida. (2020). Kegiatan Literasi Awal Orang Tua pada Anak Usia 

Dini. Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak, 6(1): 69-80. 
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1. Bagaimana perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun sebelum 

diberlakukan Home Literacy Education (HLE) di Kampung Mannippi 

Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru? 

2. Bagaimana perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun sesudah 

diberlakukan Home Literacy Education (HLE) di Kampung Mannippi 

Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru? 

3. Adakah pengaruh Home Literacy Education (HLE) terhadap 

perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di Kampung Mannippi 

Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun 

sebelum diberlakukan Home Literacy Education (HLE) di Kampung 

Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun 

setelah diberlakukan Home Literacy Education (HLE) di Kampung 

Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru. 

3. Untuk melihat pengaruh Home Literacy Education (HLE) terhadap 

perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di Kampung Mannippi 

Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, diantaranya:  

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat dalam aspek 

perkembangan anak, terutama pada aspek perkembangan kognitif. Ada banyak 

cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan aspek kognitif anak, salah 

satunya adalah dengan menggunakan metode Home Literacy Education (HLE).  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi orang tua, dapat meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya 

sentuhan pendidikan di rumah untuk mengembangkan aspek kognitif anak 

melalui penerapan pendidikan literasi di rumah atau Home Literacy Education 

(HLE). 

b. Bagi anak, penelitian ini dapat meningkatkan aspek perkembangan kognitif 

anak melalui metode Home Literacy Education (HLE). 

c. Bagi peneliti, dapat melihat ada tidaknya pengaruh Home Literacy Education 

terhadap perkembangan kognitif anak.  

E. Hipotesis 

Ada pengaruh penerapan Home Literacy Education (HLE) terhadap 

perkembangan kognitif anak di Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau 

Kab. Barru. 
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F. Definisi Operasional Variabel 

Menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pada penelitian ini, maka 

perlu adanya penjabaran mengenai variabel-variabel penelitian. Adapun variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independent (variabel bebas) 

dan variabel dependent (variabel terikat). Jika ditinjau dari judul penelitian yaitu 

pengaruh home literacy education (HLE) terhadap perkembangan kognitif anak, 

maka yang menjadi variabel independent atau variabel X adalah HLE sedangkan 

variabel dependent atau variabel Y adalah perkembangan kognitif berfikir 

simbolik.  

Home Literacy Education (HLE) adalah kegiatan belajar di rumah yang 

dilakukan orang tua kepada anaknya dalam rangka untuk meningkatkan aspek 

perkembangan kognitif anak dalam berfikir logis. Sedangkan perkembangan 

kognitif dalam berfikir logis diartikan sebagai perubahan yang melibatkan 

kemampuan anak dalam mengenal abjad.   

G. Kajian Pustaka 

Pembahasan penelitian mengenai Pengaruh Home Literacy Education 

(HLE) Bagi Perkembangan Kognitif Anak di Jl. Mannippi Gusunge Kec. Tanete 

Rilau Kab. Barru. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang ada 

kaitannya dengan peneletian yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan Erik, Jajat Darojat dan Fatikhah tentang 

pengaruh Home Literacy Education Terhadap Kemampuan Membaca pada 

Anak Usia Dini di Cirebon. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah 

memberikan gambaran bagaimana pengaruh Home Literacy terhadap 
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kemampuan membaca pada anak usia dini. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode yaitu expos facto dengan sampel 

anak sebanyak 15 anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh 

Home Literacy terhadap kemampuan membaca permulaan (Pra-Baca) 

diketahui nilai regresi adalah sebesar N.sig 0,000 < 0,05, dengan nilai t-

hitung sebesar 6,389 dengan nilai derajat keabsahan sebesar, dk = n-2 

yaitu 15-2 = 13 sehingga untuk perhitungan t-tabel adalah 1.770, maka 

dapat diambil keputusan Ha diterima dan Ho ditolak atau terdapat 

pengaruh yang signifikan antara penerapan pendekatan Home Literacy 

Terhadap Kemampuan Membaca Permulaan (Pra-Baca) Pada Anak Usia 

Dini (umur 3-4 Tahun).
7
 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu terdapat pada variabel x Home Literacy Education. 

Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel y, dimana penelitian yang 

dilakukan penulis variabel y-nya adalah perkembangan kognitif sedangkan 

penelitian yang dilakukan Erik, Jajat Darojat dan Fatikhah variabel y-nya 

Kemampuan Membaca.  

2. Penelitian yang dilakukan Erik, Badroeni dan Nika Cahyati tentang 

Kegiatan Home Literacy dalam Mengembangkan Kemampuan Awal 

Membaca Anak Usia Dini di Masa Wfh. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

melihat pengaruh kegiatan home literacy terhadap kemampuan membaca 

awal anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

dengan pendekatan fenomenalogi. Penelitian ini membagi cluster orang 

                                                     
7 Erik., Darojat Jajat., Fatikhah. (2021). Pengaruh Home Literacy Terhadap Kemampuan 

Membaca Pada Anak Usia Dini di Cirebon. Jurnal Pelita PIAUD, 5 (2). 



11 

 

 

 

tua yang dilihat dari tingkat pendidikan orang tua anak usia dini. Hasil dari 

penelitian ini adalah orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang 

tinggi mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melakukan home literacy 

kepada anak yang berdampak pada kemampuan anak dalam 

pengembangan bahasa yang lebih baik, sedangkan orang tua yang berlatar 

belakang pendidikan rendah, kurang kesadaran dalam melakukan home 

literacy dan tidak memahami strategi pengajaran home literacy 

menjadikan anak tidak lebih baik dalam kemampuan membaca awal. Hal 

ini berdampak pada kesiapan anak sekolah pada jenjang pendidikan anak 

usia dini.
8
 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Home Literacy Education. 

Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitian, dimana 

penelitian penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif sedangkan 

penelitian Erik, Badroeni dan Nika Cahyati menggunakan pendekatan 

kualitatif. 

3. Penelitian yang dilakukan Novia Sari Hermawati dan Sugito tentang Peran 

Orang Tua dalam Menyediakan Home Literacy Environment (HLE) pada 

Anak Usia Dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua 

dalam menyediakan Home Literacy Environment pada anak usia dini. 

Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, 

                                                     
8 Erik., Badroeni., Cahyati Nika. (2020). Kegiatan Home Literacy Dalam 

Mengembangkan Kemampuan Awal Membaca Anak Usia Dini Di Masa Wfh. Jurnal Golden Age, 

4 (1): 160-166. 
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reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari 

penelitian ini adalah pertama, pemahaman setiap orang tua tentang HLE 

berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang, tingkat pengetahuan, dan 

tingkat pendidikan yang dimiliki. Kedua, lingkungan HLE dapat terbentuk 

ketika adanya kesadaran orang tua akan pentingnya berliterasi serta adanya 

hubungan interaksi yang baik antara orang tua dan anak.
9
 Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama 

meneliti tentang Home Literacy Education. Sedangkan perbedaannya 

terdapat pada metode penelitian, dimana penelitian penulis menggunakan 

metode pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian Novia Sari Hermawati 

dan Sugito menggunakan pendekatan kualitatif. 

4. Penelitian yang dilakukan Anisa Nur Fauzi., Siti Wahyuningsih., 

Muhammad Munif Syamsuddin tentang Pengaruh Family Literacy 

Programs terhadap Perkembangan Keaksaraan Awal Anak Usia Dini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentinfikasi adanya pengaruh Family 

Literacy Programs terhadap perkembangan keaksaraan awal anak usia 

dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif pre-

experimental design dengan bentuk one group before-after (pretest-

pssttest) design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat 

peningkatan nilai rata-rata saat pretest dan posttest pada kelompok 

eksperimen, 2) Terdapat perbedaan yang signifikan atau nyata antara hasil 

pretest dan posttest dengan nilai signifikan p < 0,05, sehingga 

                                                     
9 Hermawati, Novia Sari., Sugito. (2022). Peran Orang Tua dalam Menyediakan Home 

Literacy Environment (HLE) pada Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia 

Dini, 6. 
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membuktikan adanya pengaruh family literacy programs terhadap 

perkembangan keaksaraan awal anak usia dini. 
10

 Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada variabel x 

Home Literacy Education. Selain itu, persamaannya juga terdapat pada 

bagian metode dan desain penelitian, yaitu menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan desain pretest-posttest. Sedangkan perbedaannya 

terdapat pada variabel y, dimana penelitian yang dilakukan penulis 

variabel y-nya adalah perkembangan kognitif sedangkan penelitian yang 

dilakukan Anisa Nur Fauzi., Siti Wahyuningsih., Muhammad Munif 

Syamsuddin variabel y-nya adalah keaksaraan awal anak.  

5. Penelitian yang dilakukan Rendra Agung Prabowo, Kodrad Budiyono dan 

Norhalimah tentang Membangun Budaya Literasi Anak Usia Dini dengan 

Penguatan Pendampingan Keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk konsep 

penguatan peran keluarga dalam membangun literasi pada anak. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode library research dan analisis 

data menggunakan teknik content analisis. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa literasi merupakan pertimbangan yang penting dalam 

pengembangan diri anak. Budaya literasi pada anak usia dini bukan hanya 

terfokus pada membaca dan menulis saja, akan tetapi melibatkan proses 

komunikasi seperti menyimak dan mendengarkan.
11

 Persamaan penelitian 

                                                     
10 Fauzi, Anisa Nur., Wahyuningsi S., Syamsuddin, Muhammad Munif. (2022). Pengaruh 

Family Literacy Programs Terhadap Perkembangan Keaksaraan Awal Anak Usia Dini. Jurnal 

Pendidikan Anak, 11 (1): 10-18.  
11 Prabowo, Rendra Agung., Budiyono Kodrad., Norhalimah. (2022). Membangun 

Budaya Literasi Anak Usia Dini Dengan Penguatan Pendampingan Keluarga. Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. 6 (3). 
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ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama meneliti 

tentang pendidikan di rumah namun yang menjadi perbedaan dari 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada 

fokus penelitian, dimana penelitian ini fokus pada bagaimana membangun 

budaya literasi pada anak sedangkan penelitian penulis fokus pada 

perkembangan kognitif anak.  

6. Penelitian yang dilakukan Veny Iwantiningtyas tentang Perkembangan 

Kognitif Anak Selama Belajar Di Rumah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui capaian perkembangan kognitif anak usia dini selama belajar 

di rumah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif menggunakan teknik sampel jenuh. Cara pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan lembar penilaian capaian 

perkembangan kognitif dengan melibatkan guru. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa selama belajar di rumah capaian perkembangan 

kognitif anak tetap tercapai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan penulis adalah terdapat pada fokus penelitian yaitu 

perkembangan kognitif anak melalui sentuhan pendidikan selama di 

rumah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitian, dimana 

penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan pendekatan 

kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  

Dari beberapa penelitian relevan yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan adalah terletak pada variabel x yaitu home literacy sedangkan yang 
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menjadi perbedaannya terletak pada variabel y dimana penelitian terdahulu fokus 

pada aspek bahasa anak, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan fokus 

pada aspek kognitif anak. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kajian Teori 

1. Home Literacy Eduction (HLE) 

a. Pengertian Home Literacy Education (HLE) 

Home literacy education yang dikemukakan oleh Alhammadi adalah 

kuantitas dan kualitas interaksi membaca bersama yang dilakukan oleh orang tua 

dan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan anak usia dini. Home literacy 

education dari sudut pandang teori perkembangan sosial konstruktivis dapat 

dilihat dari dua aspek yaitu pertama, sejauh mana interaksi orang tua dalam 

pengenalan abjad kepada anak. Kedua, sejauh mana orang tua dapat 

memanfaatkan ketersediaan buku cetak untuk dibaca yang memungkinkan anak 

ikut tertarik dalam membacanya. Home literacy education merupakan bagian dari 

perkembangan bahasa, dimana kecerdasan bahasa harus diberikan melalui 

stimulus dari guru dan orang tua.
1
 Home literacy education  adalah pendidikan 

literasi yang diterapkan oleh orang tua di rumah untuk mengembangkan 

kemampuan literasi pada anaknya.  

Lingkungan literasi rumah (HLE) telah didefinisikan baik sebagai 

frekuensi membaca bersama orang tua dan anak sebagai definisi luas multifaset 

untuk memasukkan ukuran durasi membaca buku bergambar bersama, jumlah 

buku bergambar, perhatian bersama, dan variable kontekstual sebagai literasi 

                                                     
1 Erik., Badroeni., Cahyati Nika. (2020). Kegiatan Home Literacy Dalam 

Mengembangkan Kemampuan Awal Membaca Anak Usia Dini Di Masa Wfh. Jurnal Golden Age, 

4 (1): 160-166. 
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keluarga.
2
 HLE merupakan praktik kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan 

membaca, menulis, dan berbahasa lisan yang dilakukan orang tua di rumah. Home 

Literacy Environment (HLE) adalah lingkungan literasi di rumah yang dilakukan 

oleh orang tua untuk meningkatkan kemampuan dan perkembangan literasi pada 

anak. 
3
 Home Literacy Education (HLE) adalah keadaan terhadap praktik literasi 

sebagai bekal bagi anak untuk mempersiapkan dirinya menghadapi dunia sekolah 

ke depannya.  

Home literacy education merupakan kegiatan yang menciptakan 

lingkungan permainan di rumah untuk mengenalkan dan mempersiapkan anak 

usia dini dalam membaca, menulis dan berhitung. Home literacy bagi anak usia 

dini idealnya dilaksanakan di lingkungan rumah oleh keluarga khususnya orang 

tua anak. Suasana psikologi anak harus diperhatikan agar anak memandang home 

literacy sebagai suatu kegiatan yang tidak membosankan selama di rumah. Home 

literacy berbeda dengan home schooling atau playgroup. Home literacy bukan 

hanya sekedar menghias ruangan dengan berbagai gambar literacy, tetapi lebih 

kepada bagaimana peran orang tua sebagai pembimbing dalam mengenalkan dan 

mengarahkan anaknya agar terlibat dalam aktivitas literacy selama di rumah. 
4
 

Home Literacy adalah salah satu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai alternatif 

dalam mengembangkan kemampuan anak. 

                                                     
2 Hermawati, Novia Sari., Sugito. (2022). Peran Orang Tua dalam Menyediakan Home 

Literacy Environment (HLE) pada Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia 

Dini, 6.  
3 Lubis Syamita EL., Selian MK., Hasanah Nurul. (2022). Literasi Siswa dan Tindakan 

Membaca di Rumah. Jurnal Sintaksis: Pendidikan Guru Sekolah Dasar, IPA, IPS, dan Bahasa 

Inggris, 4 (1). 
4 Nurhayati Eti., Ulfah Maulidya. (2017). Menciptakan Home Literacy bagi Anak Usia 

Dini di Era digital. Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education, 2 (2): 175-184.  
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Home literacy adalah kegiatan bahasa anak yang dilakukan di rumah.
5
 

Home literacy adalah kegiatan pengembangan bahasa pada anak usia dini sebelum 

memasuki Lembaga PAUD yang membantu anak dalam kegiatan membaca. 

Home literacy adalah pendampingan yang dilakukan orang tua kepada anak yang 

dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan awal membaca 

anak yang menjadi faktor pendukung kemampuan membaca anak. Dapat 

disimpulkan bahwa HLE adalah kegiatan orang tua mendampingi anaknya belajar 

selama di rumah. Salah satu aspek yang diperhatikan dalam proses pendidikan 

adalah pendidikan karakter dalam membentuk kepribadian seseorang dalam 

sebuah keluarga. Karakter seseorang dapat dikembangkan dan dibangun secara 

sadar dan secara continue sebagai sebuah proses, tidak dilakukan secara instant.  

Proses tersebut melibatkan beberapa elemen dimulai dari didikan orang 

tua, lingkungan sekitar, sekolah, serta teman sebayanya. Pendidikan keluarga 

merupakan salah satu cara mendidik seseorang untuk mempunyai karakter yang 

berkualitas. Teori psikologi ekologi Bronfenbrenner terdiri dari 3 sub sistem, 

yaitu: 1) Mikrosistem, dimana seseorang berinteraksi dengan keluarga, 

lingkungan, teman. 2) Ekosistem, lingkupnya lebih luas dan seseorang tidak 

terlibat langsung di dalamnya, melainkan dari lingkungan yang akan 

mempengaruhi perkembangan seseorang. 3) Makrosistem, seperti sistem 

kebudayaan, adat istiadat, dan hukum yang berlaku di lingkungannya.  

Menurut teori ekologi Bronfenbenner perkembangan anak dimulai sejak 

dia dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah keluarga sebelum anak menginjak 

                                                     
5 Erik., Darojat Jajat., Fatikhah. (2021). Pengaruh Home Literacy Terhadap Kemampuan 

Membaca Pada Anak Usia Dini di Cirebon. Jurnal Pelita PIAUD, 5 (2). 
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jenjang pendidikan. Teori ekologi mikrosistem sebuah keluarga diwajibkan untuk 

memperhatikan proses pengasuhan anak. Seorang anak memiliki beberapa 

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tua seperti merasa dicintai, mendapat 

perlindungan, merasa aman, mendapat bimbingan yang benar, dan diakui sebagai 

anak dalam keluarga. 

Teori ekologi tidak hanya memperhatikan faktor internal dalam pendidikan 

anaknya, tetapi faktor eksternal juga harus diperhatikan seperti lingkungan dimana 

anak berada. Orang tua harus memperhatikan interaksi yang terjadi pada anak 

karena akan membawa pengaruh terhadap perkembangan anak. Seperti hubungan 

keluarga dengan tetangga, hubungan keluarga dengan teman sebaya, hubungan 

keluarga dengan sekolah. Situasi yang terjadi di lingkungan di rumah akan 

berpengaruh dan berdampak pada kegiatan anak di sekolah. Sebaliknya, orang tua 

yang memiliki permasalahan dengan keluarga dekat atau dengan lingkungan 

sekitarnya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.  

Orang tua harus memperhatikan lingkungan luar anak sebagai salah satu 

tempat anak berkembang. Banyak kasus yang terjadi dimana seorang anak 

mendapat pengawasan ketat saat berada di lingkungan rumah, namun 

mendapatkan pergaulan bebas ketika berada di luar rumah sehingga anak 

melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. 
6
 Berdasarkan teori ekologi 

Bronfenbrenner tentang pendidikan keluarga, dapat disimpulkan bahwa orang tua 

memiliki kewajiban memberikan sentuhan pendidikan pada anaknya termasuk 

pada pendidikan literacy di rumah atau biasa dikenal dengan istilah home literacy.  

                                                     
6 Fadhilah, R., Musthofa, T. (2022). Implementasi Teori Psikologi (Ekologi) 

Bronfrenbenner Pada Pendidikan Keluarga Q.S At-Tahrim (66):6. Jurnal Pendidikan Islam, 10 

(1): 1-19.  



20 

 

 

 

b. Manfaat Home Literacy Education (HLE) 

HLE sangat penting untuk diterapkan di rumah oleh orang tua sebagai 

proses pembelajaran anak karena dapat mengembangkan perkembangan bahasa 

anak terutama pada perkembangan keaksaraan awal. Lingkungan literasi dapat 

membawa dampak perubahan yang lebih baik di zaman digital ini, karena dengan 

adanya HLE bisa menambah wawasan yang lebih luas, mempererat hubungan 

antara orang tua dan anak, serta mengasah kreativitas. HLE juga bermanfaat 

dalam rangka untuk mempersiapkan anak usia dini ke tahap pendidikan sekolah 

dasar. Kegiatan home literacy education menjadi salah satu cara yang efektif yang 

dapat dilakukan orang tua dalam rangka mendukung pertumbuhan, 

perkembangan, dan kesejahteraan anak.  

HLE dapat menjadi dorongan agar anak terbiasa untuk membaca, menulis, 

mampu dan percaya diri dalam berkomunikasi. Memperkenalkan anak dengan 

lingkungan HLE dapat menjadi pembiasaan pola hidup membaca buku pada 

anak.
7
 Menurut Niklas & Schneider, HLE tidak hanya membekali anak dengan 

prasyarat yang lebih baik di taman kanak-kanak, tetapi juga mendukung secara 

langsung pengembangan kompetensi anak hingga awal sekolah dasar. Melalui 

pembiasaan literasi sejak dini, maka secara tidak langsung dunia literasi anak akan 

mulai terbangun secara perlahan. Fatonah mengemukakan bahwa keterlibatan 

orang tua terhadap pendidikan literasi anak adalah variable terkuat di antara 

semua variable latar belakang lainnya seperti kelas sosial, ukuran keluarga dan 

tingkat pendidikan orang tua.  

                                                     
7 Hermawati, Novia Sari., Sugito. (2022). Peran Orang Tua dalam Menyediakan Home 

Literacy Environment (HLE) pada Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia 

Dini, vol.6. 



21 

 

 

 

HLE memberikan manfaat yang lebih banyak bagi perkembangan bahasa 

anak ketika orang tua dan anak dapat bekerjasama dengan baik dalam setiap 

program kegiatannya. HLE dapat menjadikan anak semakin dekat dengan orang 

tuanya. Hal ini disebabkan adanya attachmen atau hubungan yang erat antara anak 

dan orang tua sehingga pembelajaran akan lebih mudah diserap dan diterima oleh 

anak.
8
 Pada umumnya kegiatan HLE bermanfaat bagi pengembangan kemampuan 

anak dalam membaca, orang tua harus mempunyai kesadaran akan pentingnya 

HLE karena sangat berguna bagi anak di kehidupan selanjutnya.  

Kemampuan awal literasi dalam pandangan Nordstrom, Jacobson, dan 

Soderberg merupakan faktor penting untuk memprediksi prestasi di sekolah. Anak 

yang mengawali sekolah dengan pengetahuan literasi awal yang baik tidak akan 

mengalami ketertinggalan. HLE merupakan lingkungan belajar di rumah yang 

dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada 

anak. Orang tua memainkan peran penting dalam mengembangkan pemahaman 

dan keterampilan literasi awal anak dengan cara mendukung pendidikan literasi 

dan menerapkannya di rumah. Aktivitas literasi yang dilakukan orang tua dapat 

mempengaruhi pemerolehan kemampuan literasi pada anak, terutama bahasa 

lisan. 

Aktivitas literasi antara ibu dan anak menunjukkan bahwa keterampilan 

awal anak-anak dan aktivits literasi di rumah pada taman kanak-kanak memiliki 

hubungan timbal balik dengan prestasi anak-anak ke tahap pendidikan 

selanjutnya. Pendidikan literasi yang dilakukan di rumah dapat menciptakan 

                                                     
8 Erik., Badroeni., Cahyati Nika. (2020). Kegiatan Home Literacy Dalam 

Mengembangkan Kemampuan Awal Membaca Anak Usia Dini Di Masa Wfh. Jurnal Golden Age, 

4(1) : 160-166. 
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suasana dan lingkungan yang kondusif sehingga anak dapat mengeskplorasi 

pengalaman dari lingkungan melalui cara mengamati, meniru dan bereskperimen 

yang dilakukan secara berulang-ulang. Orang tua yang menerapkan pendidikan 

literasi di rumah hendaknya memperhatikan keunikan pribadi anak dan 

menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak.
9
 HLE dapat dimanfaatkan 

sebagai kegiatan  proses belajar anak, untuk mengembangkan minat belajar, serta 

untuk menggali berbagai potensi akademiknya seperti membaca, menulis, 

berhitung, dan bermain.   

Pengembangan minat dan kemampuan literasi awal anak memiliki manfaat 

sebagai upaya yang bisa dilakukan dalam mengembangkan minat dan kemampuan 

baca tulis permulaan pada anak sebelum belajar baca tulis di sekolah dasar.
10

 

Orang tua yang turut andil dalam proses belajar di rumah khususnya kegiatan 

literasi pada anak akan berpengaruh pada motivasi dan kemampuan anak dalam 

membaca.
11

 HLE dapat menjadi wadah bagi orang tua dalam mengembangkan 

budaya literasi pada anak sehingga dapat menumbuhkan minat baca anak. Minat 

baca merupakan hal penting yang harus ditumbuhkan sejak dini, karena dengan 

adanya minat baca anak akan mendapatkan banyak pengetahuan.  

Home Literacy Education (HLE) bermanfaat untuk memberikan nilai-nilai 

positif terhadap tumbuh kembang anak sebagai fondasi pendidikan selanjutnya. 

Pentingnya pendidikan keluarga bagi tumbuh kembang anak sesuai dengan yang 

                                                     
9 Setya Utami. (2018). Proses Stimulasi Kemampuan Literasi Pada Anak Pra-Sekolah 

Oleh Ibu Di Ruma. Skripsi. Diterbitkan, Surakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
10 Ruhaena Lisnawati., Ambarwati Juni. (2015). Pengembangan Minat dan Kemampuan 

Literasi Awal Anak Prasekolah di Rumah. 
11 Roy Gustaf Tupen Ama. (2021). Minat Baca Siswa Ditinjau Dari Persepsi Keterlibatan 

Orang Tua Dalam Pendidikan. Jurnal Ilmiah Pendidikan, 2 (1).  



23 

 

 

 

dikemukakan Ki Hajar Dewantara bahwa alam keluarga adalah alam pendidikan 

yang permulaan, artinya pendidikan pertama berasal dari orang tua yang 

berkedudukan sebagai guru, sebagai pengajar dan sebagai pemimpin. Pendidikan 

literasi di rumah, orang tua adalah guru, pengajar, pemberi contoh dan teladan 

bagi anak-anaknya. Proses pendidikan anak di rumah sangat berguna untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki anak sehingga mereka dapat menjadi 

sosok yang berkepribadian cerdas, sempurna dan unggul dalam merangkai masa 

depan yang diharapkan oleh orang tua, masyarakat dan negara.
12

 Orang tua tidak 

hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik anaknya seperti kebutuhan 

makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tapi orang tua juga berperan penting 

dalam memberi anak perhatian, bimbingan, arahan serta pendidikan bagi anaknya.  

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan 

anak. Keluarga sangat berperan penting dalam mengembangkan kepribadian anak 

serta membangun budaya literasi pada anak di rumah. Budaya literasi pada anak 

usia dini bukan hanya terfokus pada kegiatan membaca dan menulis saja, tetapi 

juga melibatkan beberapa proses komunikasi seperti menyimak, mendengarkan, 

mampu berpikir kritis, logis, dan pengembangan kecerdasan bahasa secara lisan. 

Jika anak dibesarkan di tengah-tengah lingkungan keluarga yang menyukai dunia 

literasi, maka anak akan terbentuk menjadi sosok yang menjunjung tinggi literasi.  

Anak yang sudah dibiasakan dengan kegiatan literasi maka mereka akan 

tumbuh menjadi anak yang suka belajar, kritis dan kreatif. Ketika orang tua rajin 

membaca, maka secara tidak langsung orang tua sudah mengajak anaknya untuk 

                                                     
12 Jailani, M. Syahran. (2014). Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang 

Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Islam, 8 (2). 
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rajin membaca juga sehingga anak akan menirukan kebiasaan yang dilakukan 

orang tuanya karena pada dasarnya anak usia dini adalah anak yang masih berada 

ditahap meniru.
13

 Orang tua harus memberi contoh pembiasaan literasi kepada 

anak seperti membacakan buku cerita, mendongeng, sehingga  anak memiliki 

perilaku menyimak dengan baik.  

Menurut Intan, kemampuan literasi anak dipengaruhi oleh contoh yang 

dilihat dari lingkungan sekitar khususnya lingkungan keluarga. Jika anak sering 

melihat contoh dalam berliterasi, maka semakin tinggi pula kemampuan 

literasinya. Rumah adalah tempat pertama anak tumbuh dan berkembang sehingga 

penting untuk menciptakan lingkungan literasi di rumah karena dapat 

mempengaruhi perkembangan literasi awal dan kesiapan membaca anak.
14

 

Lingkungan yang kaya akan literasi sangat bermanfaat dalam membangun minat 

anak dalam berliterasi. Pengalaman literasi akan membentuk fondasi yang kuat 

dalam perkembangan membaca anak usia dini. Jika anak sudah memiliki dasar 

literasi yang baik sejak kecil, maka akan memudahkan anak ke tingkat pendidikan 

selanjutnya.  

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas mengenai manfaat home literacy 

education, maka dapat disimpulkan bahwa HLE memberi banyak manfaat bagi 

anak khususnya pada perkembangan kognitifnya. Salah satu manfaat dari HLE 

adalah dapat meningkatkan kemampuan membaca anak, meningkatkan 

                                                     
13 Prabowo, Rendra Agung., Budiyono Kodrad., Norhalimah. (2022). Membangun 

Budaya Literasi Anak Usia Dini Dengan Penguatan Pendampingan Keluarga. Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. 6 (3). 
14 Sinaga, Esra Sangelia., Dhieni Nurbiana., Sumadi Tjipto. (2022). Pengaruh Literasi di 

Kelas Terhadap Kemampuan Membaca Permulaan Anak. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak 

Usia Dini, 6 (1). 
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kemampuan berbahasa anak. Selain itu, HLE juga dapat mempererat hubungan 

kedekatan antara orang tua dan anak.  

c. Penerapan Home Literacy Education (HLE) 

Pengembangan minat dan kemampuan literasi penting dilakukan sedini 

mungkin, dimulai dari lingkungan terdekat yaitu lingkungan keluarga dan 

tentunya dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. 

Keterlibatan dan peran orang tua perlu dioptimalkan sebagai guru pertama bagi 

anak. Mengembangkan kemampuan kognitif anak berbagai macam aktivitas dapat 

dilakukan orang tua di rumah, seperti membacakan buku cerita dan 

mengeksplorasi materi bacaan dengan anak, memberi anak kesempatan untuk 

menceritakan kembali cerita yang dibaca, mengajak bernyanyi dan berpuisi, dan 

bermain peran. 

Reese, Sparks, and Leyva dalam penelitiannya membagi keterampilan 

orang tua yang dapat diberi intervensi menjadi tiga, yaitu intervensi untuk 

mengembangkan keterampilan dalam konteks membacakan anak buku cerita, 

mengajak anak bercakap-cakap, dan mengajari anak menulis. Green menyatakan 

beberapa strategi untuk meningkatkan kemampuan literasi dasar anak adalah 

meningkatkan pemahaman anak terhadap konsep tulisan, memberi anak 

kesempatan untuk mencoret-coret/menulis, mengenalkan huruf, nama alfabetnya, 

serta bunyinya. Orang tua sebisa mungkin menciptakan lingkungan rumah yang 

dapat mendukung perkembangan dan pembelajaran kemampuan, motivasi, dan 

keterlibatan anak dalam literasi dasar. 
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Pengembangan minat literasi awal anak usia dini di rumah dilakukan orang 

tua dengan menyediakan fasilitas berupa buku cerita bergambar, majalah anak, 

permainan puzzle, dan gambar huruf-huruf. Bentuk kegiatan literasi lain yang 

dapat dilakukan orang tua adalah mengajak anak ke toko buku untuk memberi 

kesempatan anak memilih buku yang disukainya, bermain sambil belajar 

huruf/tulisan. Orang tua harus kreatif menciptakan situasi bermain dalam aktivitas 

literasi agar anak dapat menikmati aktivitas literasi dan tidak mudah bosan, jenuh, 

malas dan lebih berminat terhadap aktivitas literasi tersebut. 

Penerapan HLE orang tua berperan sebagai fasilitator untuk meningkatkan 

kualitas aktivitas literasi anaknya, menyalurkan rasa ingin tahu anaknya untuk 

melakukan eksplorasi literasi di lingkungan sekitarnya sehingga mampu 

membangun pemahamannya sendiri.
15

 Adanya lingkungan belajar yang kreatif, 

anak akan merasa tertarik dan tidak mudah bosan. Orang tua memiliki peran 

untuk terlibat dalam mendampingi anaknya belajar di rumah seperti 

mencontohkan kegiatan membaca di depan anak, mengajak anak bermain tebak 

kata, memperkenalkan huruf-huruf kepada anak, mengajari anak mengeja 

sehingga anak memiliki minat baca yang tinggi.
16

 Sebagian orang tua 

beranggapan bahwa permasalahan pendidikan anak menjadi tanggung jawab 

                                                     
15 Ruhaena Lisnawati., Ambarwati Juni. (2015). Pengembangan Minat dan Kemampuan 

Literasi Awal Anak Prasekolah di Rumah. 
16 Roy Gustaf Tupen Ama. (2021). Minat Baca Siswa Ditinjau Dari Persepsi Keterlibatan 

Orang Tua Dalam Pendidikan. Jurnal Ilmiah Pendidikan, 2 (1). 
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sekolah dan guru.
17

 Tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua juga sangat 

memegang peranan penting dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya.  

Undang-Undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, Bab I 

pasal 27 ayat 1 mempertegas bahwa “kegiatan pendidikan informal yang 

dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara 

mandiri”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka secara konstitusional 

keberadaan jalur pendidikan informal dalam keluarga menjadi kekuatan hukum 

legal formal yang secara hak kewarganegaraan sudah seharusnya dilaksanakan 

oleh semua orang tua.
18

 Upaya orang tua dalam mengenalkan lingkungan literasi 

pada anak usia dini seperti menyediakan perpustakaan mini dalam rumah, 

membacakan buku cerita kepada anak. Keaktifan orang tua dalam membangun 

budaya literasi pada anak sangat penting agar anak tumbuh menjadi generasi yang 

mampu berpikir kritis, logis, dan pengembangan kecerdasan bahasa secara lisan. 

Penerapan home literacy education orang tua bisa mengajak anak untuk 

berlatih menulis namanya sendiri, menulis hasil bacaannya. Melalui cara seperti 

ini, anak diharapkan dapat memaknai bahwa membaca dan menulis adalah 

kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Orang tua bisa menyediakan media 

untuk dijadikan mading yang ditempel di sudut rumah lalu kemudian menempel 

hasil karya tulis anak, dengan begitu anak akan termotivasi untuk terus berkarya 

sehingga diharapkan akan lahir generasi penulis.  

                                                     
17 Irma, Cinty Nurika., Nisa Khairun., Sururiyah, Siti Khusniati. (2019). Keterlibatan 

Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini di TK Masyithoh 1 Purworejo. Jurnal Obsesi: 

Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3 (1). 
18 Jailani, M. Syahran. (2014). Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang 

Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Islam, 8 (2). 
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Kegiatan literasi tidak hanya berjalan satu arah, tidak hanya dilakukan 

dalam ruang lingkup formal seperti lingkungan sekolah sementara di rumah anak 

tidak mendapatkan haknya dalam pendidikan literasi. Penerapan HLE dapat 

dilakukan dengan cara melakukan aktivitas bercerita. Melalui kegiatan ini, anak 

sering bertanya mengenai tokoh dan alur cerita yang telah disampaikan. Kadang-

kadang anak juga menyampaikan hal-hal kritis dalam cerita tersebut sehingga 

kemampuan literasi anak telah dilatih melalui kegiatan bercerita. Orang tua bisa 

melakukan aktivitas ini di waktu senggang contohnya waktu sebelum anak tidur 

di malam hari.  

Selain kegiatan bercerita, aktivitas menggambar juga dapat meningkatkan 

kemampuan literasi anak. Anak dapat menggambar sesuai dengan apa yang ada di 

pikirannya. Setelah mereka menggambar, maka arahkan anak untuk menceritakan 

gambarnya tersebut.
19

 Melalui kegiatan-kegiatan yang seperti ini, perkembangan 

kognitif anak juga akan meningkat karena mereka dilatih untuk berpikir melalui 

imajinasinya.  

Anak usia dini adalah anak yang daya konsentrasinya lemah atau dengan 

kata lain tidak mudah fokus pada satu hal. Anak usia dini identik dengan sifat 

mudah bosan dan jenuh sehingga orang tua harus kreatif menciptakan lingkungan 

HLE senyaman dan semenarik mungkin agar anak tetap memiliki minat yang 

tinggi dalam belajar. Menyediakan fasilitas yang lengkap tentu akan mendukung 

setiap program yang ada dalam lingkungan literasi di rumah. Oleh sebab itu, 

semakin bagus dan lengkap fasilitas dalam lingkungan HLE maka anak akan 

                                                     
19 Hidayatullah Syarif., Syihabuddin., Vismaian Damayanti. (2022). Analisis Kebutuhan 

Media Literasi Berbasis Digital pada Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak 

Usia Dini, 6 (1).  
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termotivasi dan semangat dalam mengikuti kegiatan yang ada di rumah.
20

 

Lingkungan literasi di rumah dapat terbentuk karena adanya kesadaran orang tua 

mengenai pentingnya anak memahami literasi sejak dini. 

Orang tua bisa mendesain lingkungan rumah seperti menyediakan alat 

permainan edukatif di kamar anak yang dapat menstimulus dan mengenalkan 

keaksaraan anak dengan bantuan keterlibatan orang tua melalui kegiatan bermain 

di rumah. Anak memiliki beberapa aspek perkembangan yang harus 

dikembangkan. Aspek perkembangan tersebut sebaiknya dikembangkan pertama 

kali di lingkungan rumah, karena orang tua adalah sekolah pertama bagi anak. 

Semakin sering orang tua melibatkan anaknya dalam aktivitasnya, maka semakin 

tinggi rasa ingin tahu anak. Anak yang terbiasa dengan budaya literasi dalam 

lingkungan keluarga akan membawa kebiasaan tersebut sampai kapan pun karena 

sudah mendapat contoh dari keteladanan di lingungan keluarga. 

Keluarga merupakan lingkungan utama yang memberikan rasa aman fisik 

maupun psikis, memberi kasih sayang serta perilaku yang baik untuk anak, 

membimbing anak belajar untuk meningkatkan prestasi anak. Peran orang tua 

dalam menanamkan literasi dini dalam keluarga dilakukan dengan cara memberi 

contoh langsung dan keteladanan bukan dengan cara drill atau paksaan. Memberi 

contoh pada anak akan merangsang timbulnya rasa ketertarikan anak untuk lebih 

mengenal, mengetahui dan memahami literasi. 

Orang tua adalah orang yang memegang peranan penting dalam kehidupan 

anak. Orang tua adalah aktor utama dalam kehidupan anak sehingga orang tua 

                                                     
20 Erik., Darojat Jajat., Fatikhah. (2021). Pengaruh Home Literacy Education Terhadap 

Kemampuan Membaca Pada Anak Usia Dini Di Cirebon. 5 (2). 
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dituntut untuk dapat meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan literasi 

bersama anak di rumah dengan menggunakan media yang kreatif agar anak tidak 

mudah bosan dan merasa senang.
21

 HLE dapat dilakukan dengan cara informal 

activities yaitu orang tua bertugas untuk mengarahkan anak memahami media 

yang dapat digunakan dalam berliterasi seperti buku cerita. Selain informal 

activities, ada juga parents teaching/formal activities dimana orang tua melakukan 

Latihan membaca dan menulis huruf dan kata yang ada di buku bersama anak. 

Minat baca anak usia dini dapat dikembangkan dengan pendampingan orang tua 

yang memiliki hubungan yang hangat dan menyenangkan dengan anaknya di 

rumah. 
22

 Orang tua merupakan teladan bagi anak-anaknya sehingga orang tua 

wajib memperlihatkan tingkah laku yang baik di depan anak karena itu menjadi 

tolak ukur bagi kehidupan anak kedepannya. 
23

 Masa depan anak tergantung 

dengan didikan orang tuanya, oleh karena itu orang tua harus terlibat dalam 

tumbuh kembang anak.  

Setiap orang tua menginginkan anaknya rajin belajar dan membaca, namun 

tidak setiap orang tua mengetahui cara untuk menumbuhkan minat baca dan 

belajar anak.
24

 Di Indonesia, aktivitas literasi yang sering dilakukan lebih 

mengajar anak menghafal dan mengeja huruf sehingga anak kadang merasa jenuh 

dan bosan karena kegiatannya kurang menyenangkan. Melalui pengajaran literasi, 

                                                     
21 Inten DN. (2017). Peran Keluarga dalam Menanamkan Literasi Dini pada Anak Role of 

the FamilyToward Early Literacy of the Children. Golden age, 1 (1). 
22 Nasrida Vita., Royanto Lucia R.M. (2022). Mengoptimalkan Dukungan Ibu Dalam 

Meningkatkan Minat Baca Anak di Situasi Pandemi. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia 

Dini, 6 (5). 
23 Janharira M., Bendriyanti R.P., Haryono M. (2022). Evaluasi Pemahaman Orang Tua 

Terhadap Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini Di PIAUD Tunas Harapan Kabupaten Seluma. 3 

(2): 28-31. 
24Antasari IW. (2016). Support Parents on Building Children’s Literacy Dukungan Orang 

Tua dalam Membangun Literasi Anak. 6 (2). 
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pendekatan multinsensory merupakan proses belajar yang memanfaatkan alat 

sensori seperti penglihatan, pendengaran, gerakan/perabaan, guna meningkatkan 

daya ingat dan proses belajar pada anak. Ketiga alat sensori ini saling mendukung 

sehingga anak dapat menyimpan bentuk, kode dan nama huruf lebih mudah.
25

 

Pembelajaran literasi apabila diberikan sejak usia dini akan memberikan hasil 

yang lebih baik. Kemampuan literasi awal yang baik pada anak akan membantu 

anak lebih mudah belajar membaca dan meningkatkan kesuksesan anak di 

sekolah. 

Lingkungan keluarga yang menerapkan pendidikan literasi di rumah dan 

membiarkan anak terlibat di dalam aktivitas tersebut, membuka peluang yang 

besar untuk menumbuhkan minat anak terhadap literasi. Ada beberapa cara yang 

dapat melibatkan orang tua secara langsung dalam meningkatkan literasi anak usia 

dini.
26

 Menurut Pradipta Orang tua berada di barisan terdepan dalam proses 

perkembangan kemampuan anak, termasuk dalam perkembangan kemampuan 

literasi. Pendidikan literasi di rumah dapat dilakukan dengan mengulang kembali 

pengetahuan yang didapatkan anak di sekolah dengan memberi stimulasi di rumah 

untuk memaksimalkan perkembangan literasi anak.
27

  Anak usia dini adalah anak 

yang senang bermain, sehingga pengajaran pada anak harus dikemas dengan 

media dan metode yang menyenangkan yang dapat mengoptimalkan fungsi psikis, 

fisik dan sensoris anak yang tengah berkembang pesat.  

                                                     
25 Ruhaena Lisnawati. (2015). Model Multisensori: Solusi Stimulasi Literasi Anak 

Prasekolah. Jurnal Psikologi, 42 (1): 47-60. 
26

 Sinaga, Esra Sangelia. (2019). Pengaruh Gender Anak dan Kebiasaan Orang Tua 

Membacakan Buku Terhadap Kemampuan Literasi Awal Anak Usia Dini. 6 (2). 
27 Insani, Prita Ridha., Muryanti Elise. (2021). Dukungan Orang Tua Dalam 

Pengembangan Literasi Anak di Rumah Pada Masa New Normal. Jurnal Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini, 4 (2). 
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Pada usia ini anak membutuhkan kegiatan yang dapat digunakan untuk 

bereskplorasi, bergerak, serta memenuhi kebutuhan utamanya untuk bermain. 

Rumah adalah sekolah pertama bagi anak, orang tua sebagai guru dan membaca 

adalah pelajaran pertamanya. Anak akan mampu menguasai kemampuan literasi 

lebih mudah apabila distimulasi sejak dini.
28

 Oleh karena itu, anak memerlukan 

kegiatan yang terstruktur, konsisten, terarah dan tepat dalam program stimulasi 

literasi di rumah.  

Penerapan HLE biasanya dilakukan orang tua seperti membaca buku yang 

kemudian diikuti oleh anaknya. Ketika anak merasa bosan dengan metode 

tersebut, orang tua harus berupaya mengubah metode yang lebih menyenangkan 

agar anak tetap konsisten mengikuti kegiatan HLE. Metode yang digunakan 

seperti membuat pohon literasi, melihat video kemudian mengarahkan anak 

menjelaskan isi video tersebut. Orang tua harus bisa mendidik anaknya dengan 

penuh kasih sayang seperti memberikan reward dan motivasi yang akan 

berpengaruh pada kehidupan anak. 
29

 Beberapa kegiatan HLE yang dapat 

dilakukan di lingkungan rumah seperti menyediakan kegiatan yang berkaitan 

dengan shared reading atau book reading. Kegiatan ini menjadi lebih efektif jika 

dilakukan dengan memperhatikan tipe buku.  

Salah satu tipe buku yang bisa digunakan yaitu buku yang sengaja dibuat 

oleh orang tua yang berisi kegiatan yang telah dilakukan bersama anak disertai 

                                                     
28 Hapsari Widyaning., Ruhaeni Lisnawati., Pratisti Wiwien Dinar. (20170. Peningkatan 

Kemampuan Literasi Awal Anak Prasekolah melalui Program Stimulasi. Jurnal Psikologi, 44 (3): 

177-184. 
29 Yunita Nova., Apriliya Seni., Hidayat Syarif. (2022). Efektivitas Literasi Keluarga 

Dalam Mendukung Aktivitas Belajar Anak Di Rumah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, 9 (1): 163-174. 
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dengan gambar dan tulisan. Tipe yang lain adalah busy book dimana setiap 

halamannya memiliki banyak kalimat dan kata. Orang tua harus mampu 

menceritakan ilustrasi gambar dari pada kalimat per kalimat agar anak tidak 

merasa bosan dan tetap tertarik mengikuti kegiatan.Selain book reading, 

penerapan HLE juga bisa dikemas dalam bentuk kegiatan groceries games dimana 

pada kegiatan ini lebih menekankan kerja sama antara orang tua dan anak.
30

  

Peran orang tua dalam menciptakan HLE adalah mempersiapkan berbagai 

sarana dan fasilitas, mendesain lingkungan rumah dengan melakukan persiapan-

persiapan seperti menyediakan ruangan, karpet, bantal berkarakter, rak buku, 

tulisan, huruf-huruf, angka, gambar, buku bacaan, kartu huruf dan angka yang 

bervariasi, fuzzle, balok, poster, dan alat tulis menulis. Selain menyediakan 

fasilitas dan media, orang tua juga bisa mempersiapkan ruangan yang nyaman, 

terang, bersih serta mendesain dinding yang menarik.
31

 Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa dalam menerapkan HLE yang memegang peranan penting 

adalah orang tua. Kegiatan HLE ini bisa dikemas melalui aktivitas-aktivitas 

seperti mendongeng, membaca buku bersama anak, menulis bersama anak, 

dengan menggunakan metode yang menyenangkan agar anak tidak bosan dan 

jenuh selama kegiatan berlangsung.  

  

                                                     
30 Karisa Raima., Kurniawati Farida. (2020). Kegiatan Literasi Awal Orang Tua pada 

Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Anak, 6 (1): 69-80. 
31 Nurhayati Eti., Ulfah Maulidya. (2017). Menciptakan Home Literacy Bagi Anak Usia 
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2. Aspek Perkembangan Kognitif 

a. Pengertian Aspek Perkembangan Kognitif 

Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing yang berarti 

mengetahui. Cognition dalam arti yang luas adalah perolehan, penataan dan 

penggunaan pengetahuan. Kognitif diartikan dengan kemampuan belajar, berpikir 

atau kecerdasan yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep 

baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta 

keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif adalah suatu hal yang berkaitan 

dan melibatkan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan dengan pengetahuan 

faktual yang empiris. Kemampuan kognitif juga diartikan sebagai kemampuan 

anak untuk berpikir kompleks, melakukan penalaran serta memecahkan masalah. 

Perkembangan kognitif adalah proses mental yang terjadi mengenai 

sesuatu yang berkaitan dengan pikiran, ingatan, pengolahan informasi dalam 

mendapatkan pengetahuan, persepsi, pemecahan masalah, dan kemampuan dalam 

memahami sesuatu. Selain itu, perkembangan kognitif juga merupakan proses 

kognisi dimana individu dapat mempelajari, memahami, mengamati, 

memperhatikan, membayangkan, memperkirakan, menilai dan memikirkan 

lingkungannya. Aspek perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang 

harus dikembangkan pada anak karena aspek ini berisikan akal dan pikiran yang 

akan mengantarkan manusia agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk, 

dapat membedakan yang benar dan yang salah, apa yang harus dilakukan dan 
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dihindari, serta bagaimana seharusnya seseorang bertindak.
32

 Melalui Aspek 

perkembangan kognitif, anak mampu membedakan sesuatu.  

Teori Piaget lebih fokus pada struktur kognitif anak. Ia mengemukakan 

bahwa anak lahir dengan beberapa skemata sensorimotor yang memberi kerangka 

bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Struktur kognitif anak akan 

berubah melalui interaksi dengan lingkungannya bahkan memungkinkan 

terjadinya perkembangan pengalaman secara terus menerus.
33

 Hijriati 

menjelaskan bahwa perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan 

anak dalam menjelajahi lingkungan yang dilakukan secara bebas, kreatif dan 

imajinatif. Anak telah memiliki pengetahuan sejak ia lahir dan dari hari ke hari 

akan semakin berkembang jika diberikan stimulasi dengan baik dan benar 

sehingga anak dapat belajar dan mengetahui hal-hal baru yang dapat 

mengembangkan aspek perkembangan kognitifnya.
34

 Berdasarkan penjelasan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah perkembangan 

pengetahuan, keterampilan dan pola pikir anak yang dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitar.  

Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan otak dimana 

kemampuan otak ini menyangkut tentang ukuran (volume) dan fungsi otak. 

Perkembangan kognitif dapat diartikan sebagai aspek yang sangat penting karena 

                                                     
32 Konstantinus Dua Dhiu Dek Ngurah Laba Laksana. (2021). Aspek Perkembangan Anak 

Usia Dini. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management. 
33 Ibda Fatimah. (2015). Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget. 3 (1). 
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menjadi pedoman dalam proses pendidikan.
35

 Menurut Musbikin, perkembangan 

kognitif dipandang sebagai kemampuan seseorang untuk merasakan, mengingat 

dan berimajinasi. Santrock mengemukakan bahwa aspek kognitif tidak hanya 

mencakup pengetahuan matematika dan sains, tapi juga pemecahan masalah dan 

penguasaan konsep. Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan anak berfikir dalam mengolah hasil belajar, 

menjelaskan cara menyelesaikan masalah, dan mengembangkan logika anak. 
36

 

Perkembangan kognitif erat kaitannya dengan pemahaman yang diperoleh setiap 

individu melalui cara berfikir terhadap suatu kejadian, tindakan dan apa yang 

diamati di lingkungan sekitar.  

Perkembangan kognitif jika dikembangkan akan memudahkan anak 

menguasai pengetahuan lebih luas. Kognitif diartikan sebagai pengetahuan yang 

lebih luas mengenai daya nalar, kreatifitas dan daya cipta, daya ingat serta 

kemampuan anak dalam berbahasa.
37

 Kognitif juga diartikan sebagai kemampuan 

dalam mempelajari konsep baru, memahami apa yang terjadi di lingkungan 

sekitar, serta keterampilan dalam menggunakan daya ingat dalam menyelesaikan 

soal-soal sederhana. Menurut Patmodewo, kognitif dalam pengertian yang lebih 

luas lagi adalah kemampuan berfikir dan mengamati sehingga dapat memperoleh 

pengetahuan. Setiap tahap perkembangan kehidupan manusia, ia memiliki tugas 

                                                     
35 Bujuri Dian Andesta. (2018). Analisis Perkembangan Kognitif Anak Usia Dasar dan 

Implikasinya dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Jurnal homepage: 
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36 Veronica Nina. (2018). Permainan Edukatif dan Perkembangan Kognitif Anak Usia 
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37 Novitasari Yesi. (2018). Analisis Permasalahan “Perkembangan Kognitif Anak Usia 

Dini”. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2 (1). 
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perkembangan masing-masing. 
38

 Salah satunya adalah perkembangan kognitif 

yang memiliki tugas yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. 

Pendidikan anak usia dini juga menekankan agar anak memiliki 

perkembangan kognitif yang baik, dimana perkembangan kognitif merupakan 

perkembangan dari pikiran. Pikiran adalah bagian dari cara berpikir otak yang 

digunakan untuk pemahaman, penalaran, pengetahuan dan pengertian. Kognitif 

sangat mempengaruhi keberhasilan belajar anak, karena sebagian besar aktivitas 

anak dalam belajar selalu berkaitan dengan masalah mengingat dan berfikir. 
39

 

Sebagai contoh adalah anak diberi tugas untuk menyelesaikan masalah seperti 

mengelompokkan benda sesuai bentuknya, sesuai ukurannya atau sesuai 

warnanya. 

Menurut Patmonodewo kognitif adalah tingkah laku yang menyertakan 

seseorang dalam memperoleh pengetahuan. Menurut Gagne dalam Jamaris 

kognitif ialah proses yang terjadi secara internal dalam pusat syaraf pada saat 

manusia berfikir. Perkembangan kognitif menunjukkan bagaimana cara anak 

berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah yang dapat digunakan sebagai tolak 

ukur pertumbuhan kecerdasan. Perkembangan kognitif berkembang secara 

bertahap yang sejalan dengan perkembangan fisik dan susunan syaraf.
40

  

Perpaduan antara kematangan anak dengan pengaruh lingkungan sekitar 

disebut kognisi, dimana anak dapat menyelesaikan masalah lingkungannya 
                                                     

38 Pransiska Rismareni. (2018). Kajian Program Bilingual Terhadap Perkembangan 

Kognitif Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan, 10 (2).  
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Permainan Tradisional Engklek Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun. Jurnal 
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40 Heryanti Vera. (2014). Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak Melalui 

Permainan Tradisional (Congklak). Skripsi. Diterbitkan. Bengkulu: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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sendiri.
41

 Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan kognitif adalah proses perubahan seseorang dalam memahami 

sesuatu dari tidak tahu menjadi tahu serta mampu membedakan sesuatu seperti 

mana yang baik dan yang tidak baik, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak 

harus dilakukan. Kognitif diartikan juga sebagai proses yang melibatkan cara 

kerja otak pada seseorang dalam menyelesaikan masalah, mengingat, berfikir, 

mampu melakukan penalaran, mampu berfikir secara rasional, membangun 

sebuah ide. Kognitif adalah bentuk perkembangan untuk memperoleh makna 

pengetahuan dari suatu informasi atau melalui pengalaman.  

Perkembangan kognitif berdasarkan Standar Tingkat Pencapaian 

Perkembangan (STPPA) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tingkat pencapaian 

perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun lingkup perkembangannya terbagi 

menjadi tiga, diantaranya belajar dan pemecahan masalah, berfikir logis, dan 

berfikir simbolik. Penelitian ini fokus pada perkembangan kognitif berfikir 

simbolik anak, dimana jika ditinjau dari STPPA tingkat pencapaiannya ada lima, 

seperti menyebutkan lambang huruf a-z, menggunakan lambang huruf untuk 

membaca, memcocokkan gambar dengan lambang huruf, mengenal lambang 

huruf, merepresentasikan macam-macam benda berdasarkan bentuk gambar atau 

tulisan.  

 

 

                                                     
41 Dr. Hj. Khadijah, M.Ag. (2016). Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini. Medan: 
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b. Tahap Perkembangan Kognitif 

Piaget dalam teorinya mengemukakan bahwa kemampuan kognitif 

manusia terdiri dari empat tahapan yang dimulai dari lahir hingga dewasa. Piaget 

percaya bahwa semua manusia melalui empat tahap tersebut, meskipun setiap 

tahap dilalui dalam usia yang berbeda.
42

 Setiap tahap dialami ketika otak kita 

sudah cukup matang untuk individu menggunakan logikanya. Setiap manusia 

mengalami setiap tahapan, meskipun dengan kecepatan yang berbeda. Tahap 

perkembangan kognitif adalah sebagai berikut: 

1) Tahap sensorimotor (0-2 Tahun) 

Pada tahap ini dari lahir sampai usia 2 tahun, melalui indera mereka yang 

sedang berkembang dan melalui aktivitas motorik, bayi belajar tentang dunia dan 

diri mereka sendiri. Pada tahap ini aspek kognitif mengacu pada alat indera 

(sensori) dan alat gerak (motor). Melalui alat indera dan pergerakannya, anak 

mampu melakukan pengenalan lingkungannya. Keadaan ini adalah dasar dari 

perkembangan kognitif menuju tahap berikutnya. Aktivitas sensorimotor 

terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungan. Pada tahap sensorimotor, bayi bergerak dengan refleks dan 

membangun pemahaman melalui pengalaman sensoriknya. Pada tahap ini anak 

sudah mampu mengenali simbol.
43

 Pada tahap ini juga bayi memahami dunia 

melalui tindakan fisik dan nyata terhadap rangsangan dari luar. Perilaku anak 

                                                     
42 Ibda Fatimah. (2015). Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget. 3 (1). 
43 Nurhayati Eti., Ulfah Maulidya. (2017). Menciptakan Home Literacy Bagi Anak Usia 

Dini Di Era Digital. Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education, 2 (2): 175-184. 
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berkembang melalui refleks sederhana dengan melalui beberapa tahap menuju 

perilaku yang terstruktur. 
44

 

2) Tahap Pra-operasional (2-7 Tahun) 

Pada tahap ini, anak sudah menunjukkan aktivitas kognitif dalam 

menghadapi berbagai hal diluar dirinya. Artinya, anak sudah mampu memahami 

sesuatu diluar dari tindakan fisik atau tindakan sensori.
45

 Anak sudah bisa 

memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan gambar dan kata-kata 

namun masih bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini 

dapat ditandai dengan ciri-ciri seperti hubungan sebab akibat yang tidak jelas, 

menganggap bahwa semua benda adalah makhluk hidup, percaya bahwa sesuatu 

di sekitarnya mempunyai jiwa seperti manusia, menilai sesuatu berdasarkan apa 

yang didengar dan dilihat, memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang menarik 

dan mengabaikan yang lain dan terakhir adalah egosentris dimana anak hanya 

melihat dan peduli dengan lingkungannya sendiri.
46

 Pada tahap Pra-operasional 

anak sudah bisa membuat susunan kata dan gambar terhadap tindakan tertentu 

dalam pikiran anak, sehingga jika dalam pembelajaran anak membutuhkan media 

yang konkret untuk membantunya dalam mencapai tingkat ketercapaian 

pembelajaran. Hal ini memberi gambaran bahwa pada tahap pra-operasional pola 

                                                     
44 Veronica Nina. (2018). Permainan Edukatif dan Perkembangan Kognitif Anak Usia 

Dini. Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini, 4 (2). 
45 Konstantinus Dua Dhiu Dek Ngurah Laba Laksana. (2021). Aspek Perkembangan Anak 
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46 Ibda Fatimah. (2015). Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget. 3 (1). 
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pikir anak bersifat egosentris karena mereka menilai sesuatu hanya berdasarkan 

dari sudut pandangnya saja. 
47

  

3) Tahap Operasional Konkrit (7-11 Tahun) 

Pada tingkat ini anak sudah cukup matang untuk menggunakan logika 

tetapi hanya untuk objek fisik saja. Pada tahap ini, anak sudah mengetahui bahwa 

tidak semua benda di sekitarnya memiliki jiwa dan hidup seperti manusia. 

Egosentrisnya sudah mulai berkurang dan kemampuan dalam mengerjakan tugas-

tugas menjadi lebih baik. Namun, anak-anak pada tahap ini masih sulit 

menyelesaikan tugas logika jika tanpa objek fisik di hadapan mereka. Sebagai 

contoh, jika anak diberi tiga boneka di hadapannya dengan warna rambut boneka 

yang berbeda, maka anak mampu membedakan boneka mana yang warna 

rambutnya lebih gelap karena dia memiliki bukti fisik di depannya yang dapat ia 

nilai. Berbeda jika anak hanya diberi gambaran melalui kata-kata bahwa ada 3 

boneka yang memiliki warna rambut berbeda, maka anak sulit menjawab boneka 

mana yang warna rambutnya lebih gelap karena dia tidak melihat fisik boneka 

tersebut. Pada tahap ini anak sudah mampu berfikir logis terhadap suatu kejadian 

yang nyata serta dapat mengelompokkan sesuatu berdasarkan klasifikasinya. 
48

 

4) Tahap Operasional Formal (11 Tahun-dewasa) 

Selama periode ini, kemajuan anak adalah tidak membutuhkan bantuan 

benda atau peristiwa konkrit karena ia sudah mampu berfikir abstrak. Pada tahap 
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ini anak sudah tumbuh menjadi remaja dan mampu berfikir lebih idealistik.
49

 

Anak sudah bisa menyelesaikan soal tanpa ada bentuk fisik di hadapannya seperti 

pada tahap operasional konkrit sebelumnya. Menurut teori Piaget, individu 

memiliki pola perkembangan yang bersifat aktif, dimana pola perkembangan 

tersebut memiliki tahapan yang berkaitan satu sama lain. Tahapan perkembangan 

kognitif yang telah dijelaskan oleh Piaget memiliki kaitan yang erat dengan 

pertumbuhan otak dan pengalaman seseorang. Selanjutnya Vygotsky 

mengemukakan bahwa terdapat tiga tingkatan tahap anak dalam belajar yaitu: a) 

tidak dapat melakukan tugas tanpa bantuan dari orang dewasa; b) mampu 

melakukan tugas tapi masih perlu didampingi oleh orang dewasa; c) mampu 

menyelesaikan tugas secara mandiri. 

Ada tiga bentuk sistem berfikir manusia dalam memahami dunianya yaitu: 

a) enactive representation, melalui pengalaman nyata/empiric mampu merancang 

keterampilan berpikir; b) iconic representation, kemampuan seseorang 

menyimpan pengalaman empiricnya dalam ingatan; c) symbolic representation, 

kemampuan seseorang memahami peristiwa dan konsep yang akan dijelaskan 

menggunakan bahasa. 

Setelah mengetahui teori perkembangan kognitif menurut Piaget, 

Vygotsky dan Bruner, diharapkan dapat membantu orang tua dan pendidik dalam 

mengenali ciri-ciri perkembangan kognitif anak dan bisa menyesuaikan 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan tahap perkembangan anak agar 

                                                     
49 Mu’min, Siti Aisyah. (2013). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget. Jurnal Al-

Ta’dib, 6 (1).  
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pembelajaran menjadi lebih efektif.
50

 Tahapan perkembangan kognitif dari usia 0-

usia dimana anak tidak mengalami perkembangan lagi. Kognitif dalam dunia 

pendidikan adalah aspek yang penting untuk dikembangkan karena berkaitan 

dengan cara peserta didik mempelajari dan memahami lingkungan sekitarnya. 
51

 

Anak-anak belajar dari konkret ke abstrak melalui tiga tahap yaitu: a) 

enactive, anak berinteraksi dengan benda, orang dan kejadian seperti menanyakan 

apa itu? Sehingga anak mampu mengenal benda sekitar; b) iconic, anak mulai 

belajar mengembangkan simbol dengan benda, seperti menghubungkan konsep 

gelas dengan air bahwa minum air menggunakan gelas; c) symbolic, anak sudah 

mulai belajar berfikir abstrak, dimana pertanyaan apa itu? Berubah menjadi 

kenapa? Mengapa?
52

 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap 

manusia mengalami empat tahap perkembangan, meskipun usia pada seseorang 

mengalami setiap tahapan berbeda. Adapun empat tahapan tersebut adalah 

pertama; tahap sensorimotor dimana anak mengetahui sesuatu melalui gerakan 

sensorimotornya. Kedua; tahap pra-operasional dimana anak sudah mampu 

mengenali sesuatu melalui simbol atau gambar. Ketiga; tahap operasional konkrit 

dimana anak sudah mampu menyelesaikan masalah atau soal dengan bantuan 

media. Keempat; tahap operasional formal dimana anak sudah mampu 

menyelesaikan masalah atau soal tanpa bantuan media. 

                                                     
50 Izzati Lailatul., Yulsyofriend. (2020). Pengaruh Metode Bercerita dengan Boneka 

Tangan terhadap Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Tambusai, 4 (1): 

472-481. 
51 Marinda leny. (2020). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematikanya 

Pada Anak Usia Sekolah Dasar. Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, 13 (1).  
52 Dr. Hj. Khadijah, M.Ag. (2016). Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini. Medan: 

Perdana Publishing. 
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c. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif 

Mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang 

terjadi perbedaan pemahaman antara para ahli psikologi. Banyak faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kognitif, beberapa diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

1) Faktor hereditas/keturunan  

Dipelopori oleh seorang ahli filsafat Schopenhauer; sejak lahir manusia 

telah membawa berbagai potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan. Faktor ini biasa dikenal dengan sebutan faktor genetik.
53

 Setiap aspek 

perkembangan anak dipengaruhi oleh bebrapa faktor, salah satunya adalah faktor 

keturunan. Apabila orang tua memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi maka hal 

tersebut dapat berpengaruh terhadap aspek kognitif anak.
54

 Faktor ini dipengaruhi 

oleh gen dan struktur kromosom yang diturunkan kepada anak dari orang tuanya.  

Berdasarkan teori nativisme menyatakan bahwa semua bayi lahir dengan 

membawa masing-masing potensi bawaan yang didapat secara genitas, sehingga 

sifat baik dan buruk anak merupakan sifat yang diturunkan dari orang tuanya. 

Teori ini juga dikatakan bahwa kecerdasan anak sudah ditentukan sejak lahir 

bahkan bisa jadi sejak anak masih dalam kandungan ibunya.
55

 Kelompok 

Psikometrikan radikal menganggap bahwa perkembangan kognitif/kecerdasan itu 

sekitar 90% ditentukan oleh faktor keturunan.  

                                                     
53 Konstantinus Dua Dhiu Dek Ngurah Laba Laksana. (2021). Aspek Perkembangan Anak 

Usia Dini. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management. 
54 Izzati Lailatul., Yulsyofriend. (2020). Pengaruh Metode Bercerita dengan Boneka 

Tangan terhadap Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Tambusai, 4 (1): 

472-481. 
55 Leny Marinda. (2020). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematika 

Pada Anak Usia Sekolah Dasar. Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, 13 (1).  
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Individu yang memiliki kecerdasan keturunan yang unggul, maka akan 

mudah pengembangannya meskipun intervensi dari lingkungannya kurang 

maksimal. Sebaliknya, individu yang kecerdasan keturunannya rendah maka 

intervensi lingkungan seringkali mengalami kesulitan dalam mengembangkan 

kecerdasan tersebut meskipun sudah dilakukan secara maksimal. Faktor keturunan 

sangat menentukan aspek kognitif anak karena adanya rangkaian hubungan rantai 

keluarga dengan ukuran IQ.  

2) Faktor Lingkungan 

Dipelopori oleh John Locke, dimana teorinya disebut dengan teori 

tabularasa yang menyatakan bahwa manusia lahir dalam keadaan yang suci 

bagaikan kertas putih yang masih kosong tanpa ada coretan sedikitpun. Menurut 

John Locke, perkembangan manusia ditentukan oleh pengalaman yang diperoleh 

dari lingkungan sekitarnya.
56

 Apabila anak tinggal di lingkungan yang 

mendukung dan dapat memberi stimulasi yang baik, maka hal tersebut bisa 

mempengaruhi perkembangan kognitif anak.
57

 Kemampuan kognitif anak akan 

semakin meningkat disetiap waktunya. Daya kognitif anak dapat meningkat 

karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti volume otak, makanan, pendidikan, 

pengalaman dan lingkungan.  

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Piaget bahwa manusia yang aktif terus menerus 

karena adanya proses adaptasi dan interaksi dalam lingkungannya. Ketika anak 

                                                     
56 Konstantinus Dua Dhiu Dek Ngurah Laba Laksana. (2021). Aspek Perkembangan Anak 

Usia Dini. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management. 
57 Izzati Lailatul., Yulsyofriend. (2020). Pengaruh Metode Bercerita dengan Boneka 

Tangan terhadap Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Tambusai, 4 (1): 

472-481. 
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sudah melewati berbagai kejadian atau peristiwa, maka pengetahuan dan wawasan 

anak akan bertambah karena ia bisa belajar dari kejadian yang pernah dialaminya 

tersebut.
58

 Jika dikaitkan dengan teori tabulurasa yang dipopulerkan oleh Jean 

Locke yang mengatakan bahwa lingkungan anak bagaikan kertas putih yang 

kosong.
59

 Kertas tersebut terisi dengan tulisan yang indah atau coretan yang 

buruk, tergantung dari lingkungan mana ia berada. Faktor lingkungan terbagi 

menjadi lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, dimana kedua lingkungan 

ini memegang peranan penting dalam perkembangan kognitif anak.  

Lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama 

bagi anak. Dikatakan pertama karena sejak dalam kandungan, anak berada di 

lingkungan keluarga sehingga lingkungan keluarga sangat penting dalam 

membentuk kepribadiana anak. Sama halnya dengan lingkungan sekolah yang 

merupakan wadah bagi anak untuk mengembangkan potensi yang ia miliki sejak 

lahir. Sekolah adalah lembaga formal yang bertanggung jawab meningkatkan 

kemampuan kognitif anak.
60

 Kemampuan yang dimiliki oleh anak sejak lahir akan 

berkembang apabila dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung. Sebesar 

apapun kemampuan seseorang, tidak berarti jika tidak dikembangkan dalam 

                                                     
58 Bajuri Dian Andesta. (2018). Analisis Perkembangan Kognitif Anak Usia Dasar dan 

Implikasinya dalam Kegiatan Belajar Mengajar.Jurnal homepage: 

www.ejpurnal.almaata.ac.id/literasi,  9 (1). 
59

 Leny Marinda. (2020). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematika 

Pada Anak Usia Sekolah Dasar. Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, 13 (1). 

60 Khadijah. (2016). Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini. Medan: Perdana 

Publishing. 
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lingkungan yang baik.
61

 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor 

lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan kognitif anak.  

3) Faktor Kematangan  

Faktor ini berkaitan dengan tiap organ fisik maupun psikis dimana faktor 

ini dikatakan matang apabila organ tersebut telah menjalankan fungsinya masing-

masing. Kematangan fungsi organ ini berkaitan erat dengan usia kronologis (usia 

kalender).
62

 Berdasarkan teori Piaget, faktor kematangan erat kaitannya dengan 

perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik berkenan dengan perkembangan 

organ-organ yang berfungsi sebagai alat untuk berfikir. Perkembangan kognitif 

anak secara garis besar sangat dipengaruhi oleh kematangan fisik.
63

 Tiap organ 

(fisik maupun psikis) dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan 

menjalankan fungsinya. 

4) Faktor Pembentukan 

Faktor ini adalah keadaan di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi 

perkembangan intelektual.
64

 Pembentukan ini dibedakan menjadi pembentukan 

sengaja yang didapatkan dari sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja yang 

diperoleh dari pengaruh lingkungan sekitar atau alam sekitar.
65

 Sehingga manusia 

berbuat intelegen karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk 

                                                     
61 Nur Lutfi., Hafina Anne., Rusmana Nandang. (2020). Kemampuan Kognitif Anak Usia 

Dini Dalam Pembelajaran Akuatik. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 10 (1): 42-50. 
62 Konstantinus Dua Dhiu Dek Ngurah Laba Laksana. (2021). Aspek Perkembangan Anak 

Usia Dini. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management. 
63 Leny Marinda. (2020). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematika 

Pada Anak Usia Sekolah Dasar. Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, 13 (1). 
64 Konstantinus Dua Dhiu Dek Ngurah Laba Laksana. (2021). Aspek Perkembangan Anak 

Usia Dini. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management. 
65 Leny Marinda. (2020). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematika 

Pada Anak Usia Sekolah Dasar. Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, 13 (1). 



48 

 

 

 

penyesuaian diri. 
66

 Faktor ini merupakan salah satu hal yang mempengaruhi 

kemampuan kognitif anak, karena anak dapat belajar dan menambah 

pengetahuannya melalui sekolah formal dan lingkungan sekitar anak.  

5) Faktor Minat dan Bakat  

Minat adalah motivasi seseorang atau dorongan untuk melakukan 

perbuatan lebih giat dan lebih baik lagi. Sedangkan bakat diartikan sebagai 

kemampuan bawaan seseorang yang masih bisa dikembangkan dan dilatih agar 

lebih berkembang. Kecerdasan seseorang dapat dipengaruhi oleh bakat yang 

dimilikinya. Artinya, jika seseorang memiliki bakat tertentu, maka akan lebih 

mudah mempelajari sesuatu.  

6) Faktor Kebebasan 

Manusia bebas untuk berpikir dengan menggunakan metode tertentu 

dalam penyelesaian masalah sesuai dengan kebutuhannya.
67

 Keleluasaan manusia 

untuk berpikir divergen (menyebar) yang berarti manusia dapat memilih sendiri 

secara bebas metode yang akan ia pakai dalam memecahkan masalah. Dari 

beberapa faktor diatas, yang paling berpengaruh adalah faktor lingkungan 

termasuk di dalamnya lingkungan keluarga. Hal yang dapat dilakukan oleh orang 

tua untuk meningkatkan kemampuan kognitif adalah mengajarkan secara 

berulang-ulang pelajaran yang diperoleh anak di sekolah agar selaras dengan 

pembelajaran di rumah. 

                                                     
66 Zega Berkat Karunia., Suprihati Wahyu. (2021). Pengaruh Perkembangan Kognitif 

Pada Anak. Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, 3 (1). 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dsimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak terbagi menjadi enam faktor. 

Pertama; faktor keturunan, dimana faktor ini dipengaruhi oleh genetik yang 

diturunkan orang tua kepada anaknya. Kedua; faktor lingkungan, dimana 

kepribadian anak terbentuk dari lingkungan tempat tinggalnya. Ketiga; faktor 

kematangan, dimana perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh kematangan 

fisik seseorang. Keempat; faktor pembentukan, dimana pembentukan ini terbagi 

menjadi pembentukan sengaja yang didapatkan dari sekolah formal dan 

pembentukan tidak sengaja yang didapatkan dari lingkungan sekitar. Kelima; 

faktor minat dan bakat, dimana jika seseorang memiliki bakat tertentu akan lebih 

mudah mempelajari sesuatu. Keenam; faktor kebebasan, dimana manusia bebas 

menggunakan metode dalam menyelesaikan sesuatu.  

B. Kerangka Pikir 

Berdasarkan dalam lingkup pendidikan anak usia dini (PAUD), peran 

orang tua sangat penting dalam meningkatkan aspek perkembangan pada anak 

khususnya aspek perkembangan kognitif. Orang tua harus memiliki kesadaran 

akan pentingnya mengembangkan aspek perkembangan pada anaknya. Orang tua 

tidak bisa bergantung pada pihak sekolah saja, namun mereka harus berperan aktif 

untuk menjadi guru bagi anak-anaknya selama di rumah. Melalui Peneerapan 

Home Literacy Education, diharapkan mampu mengembangkan aspek 

perkembangan kognitif pada anak.  

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini:  



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 

Pengaruh Home Literacy Education 

(HLE) Bagi Perkembangan Kognitif 
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Anak Belum 

Berkembang  

Aspek Kognitif 

Anak Berkembang 

Sesuai Harapan   

Mengajak anak 

bercaka-cakap 

mengenai simbol 

abjad, membacakan 

anak buku cerita 

vabel, dan mengajari 

anak menulis simbol 

abjad. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode eksperimen. Bentuk desain experimen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Pre-Experimental Design, karena penelitian ini akan 

dilakukan pada satu kelompok tanpa adanya kelompok pembanding. Dipenelitian 

ini, penulis ingin membuktikan pengaruh home literacy education, apakah dengan 

menerapkan HLE dapat meningkatkan perkembangan kognitif anak melalui tahap 

penelitian yang dimulai dari tes awal (pre-test) untuk melihat kemampuan awal, 

kemudian dilanjutkan dengan tahap pemberian perlakuan (treatment) dan tahap 

tes akhir (post-test).  Menurut Nanang Martono, penelitian kuantitatif merupakan 

sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala 

sosial secara kuantitatif atau menganalisis bagaimana fenomen atau gejala sosial 

yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu sama lain. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada pengujian teori menggunakan 

angka untuk menentukan apakah prediksi teori itu benar. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian tentang Pengaruh Home Literacy Education (HLE) Bagi 

Perkembangan Kognitif Anak di Jl. Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. 

Barru dilakukan di Dusun Buttue Desa Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru. 

Pilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa di tempat ini beberapa 
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anak usia dini yang akan melanjutkan pendidikan dasar belum mampu mengenal 

beberapa huruf dan abjad sehingga peneliti memilih lokasi tersebut untuk melihat 

Pengaruh Home Literacy Education (HLE) Bagi Perkembangan Kognitif Anak di 

Jl. Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.  

3. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini, desain yang digunakan adalah one group pretest-

posttest design. Arikunto mengatakan bahwa one group pretest-posttest design 

adalah kegiatan penelitian yang memberikan tes awal (pretest) sebelum diberikan 

perlakuan, setelah diberi perlakuan barulah memberikan tes akhir (posttest).  

Design penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:  

Tabel 3. 1 Desain Penelitian 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X  O2 

Keterangan: 

O1: nilai pretest (sebelum perlakuan) 

O2: nilai posttest (setelah perlakuan) 

X: perlakuan yang diberikan  

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Menurut Cooper, populasi adalah seluruh kelompok orang, peristiwa, atau 

benda yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diteliti. Adapun populasi 

dalam penelitian ini yaitu anak usia dini yang ada di Jl. Mannippi Gusunge Kec. 

Tanete Rilau Kab. Barru. 
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Tabel 3. 2 Populasi Penelitian 

Umur Perempuan Laki-laki 

5 Tahun 4 7 

6 Tahun 7 3 

Jumlah 11 10 

2. Sampel 

Sampel penelitian merupakan suatu faktor penting yang perlu diperhatikan 

dalam penelitian yang dilakukan. Sampel merupakan bagian dari populasi. Hal ini 

mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dalam penelitian ini, 

sampel yang digunakan adalah anak usia 5-6 Tahun (kelompok B) yang ada di Jl. 

Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru sebanyak 10 anak yang terdiri 

dari 6 perempuan dan 4 laki-laki. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan 

pancaindera sebagai alat bantu utamanya seperti penglihatan, penciuman, 

pendengaran, pengecap dan peraba.
1
 Kegiatan observasi ini biasanya berupa 

aktivitas-aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata suatu peristiwa dan 

kejadian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, 

                                                     
1 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi I (Jakarta: Granit, 2004), h. 

72. 
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peneliti melakukan pengamatan dan terjun langsung ke lapangan untuk mencari 

dan mendapatkan informasi terkait dengan Pengaruh Home Literacy Education 

(HLE) Bagi Perkembangan Kognitif Anak di Jl. Mannippi Gusunge Kec. Tanete 

Rilau Kab. Barru.  

2. Tes 

Tes yang digunakan berupa angket dengan cara mengumpulkan data yang 

berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Dalam penelitian 

ini, tes yang diberikan pada anak bertujuan untuk menilai perkembangan kognitif 

anak sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan.  

D. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah bagian yang menjelaskan tentang alat 

pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan 

dengan merujuk pada metode penelitian. Pada penelitian ini, instrumen yang 

digunakan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini yakni: pulpen, kertas 

penilaian anak berupa angket, dan kamera. Merujuk kepada Standar Tingkat 

Pencapaian Perkembangan Anak (STTPA) berdasarkan Peraturan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia Nomor 137 

Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. 3 Instrumen Observasi 

No Hari/Tanggal 
Nama 

Anak 

Jenis 

Kegiatan 

Aspek yang 

Diamati 

Hasil 

Pengamatan 

      

      

      

 

Tabel 3. 4 Pedoman Observasi 

No Indikator 
Tingkat Pencapaian 

BB MB BSH BSB 

1 Mampu menyebutkan lambang huruf a-

z.  

    

2 Mampu menggunakan lambang huruf 

untuk membaca.  

    

3 Mampu mencocokkan gambar dengan 

lambang huruf. 

    

4 Mampu mengenal lambang huruf.     

5 Mampu merepresentasikan macam-

macam benda berdasarkan bentuk 

gambar atau tulisan. 

    

Keterangan:  

BB: Belum Berkembang 

MB: Mulai Berkembang 

BSH: Berkembang Sesuai Harapan 

BSB: Berkembang Sangat Baik 

Untuk menilai instrumen yang digunakan untuk mengetahui kegiatan 

penerapan Home Literacy Education (HLE) disusun berdasarkan teori Reese, 

Sparks, and Leyva yang meliputi kegiatan:  
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Tabel 3. 5 Instrumen Kegiatan HLE 

No Indikator 
Tingkat Pencapaian 

1 2 3 4 

1 Membacakan anak buku cerita vabel.     

2 Mengajak anak bercakap-cakap 

mengenai simbol abjad. 

    

3 Mengajari anak menulis simbol abjad.     

Keterangan:  

1: kurang 

2: cukup 

3: baik 

4: sangat baik 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif adalah proses mengolah 

data yang sudah terkumpul dari responden dilapangan atau referensi lain yang 

terpercaya. Contoh proses pengolahan data seperti mengelompokkan data 

berdasarkan jenis responden, membuat tabulasi dan melakukan perhitungan uji 

hipotesis. Analisis data memiliki fungsi sebagai bahan evaluasi dari penelitian 

untuk menanggapi sebuah masalah tertentu, serta dapat memecahkan 

permasalahan dan menetukan sebuah keputusan. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis non-parametrik. 

Analisis Non-Parametrik merupakan prosedur statistik yang tidak 

mengacu pada parameter tertentu dimana hasil analisisnya tidak dapat 

digeneralisasikan untuk kelompok yang lebih luas, melainkan untuk memahami 
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karakteristik atau kondisi yang terjadi pada kelompok yang sedang diteliti saja. 
2
 

Uji statistik non-parametrik digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

mengenai ada tidaknya pengaruh Home Literacy Education (HLE) bagi 

perkembangan kognitif anak. Pada penelitian ini, uji statistik non-parametrik yang 

digunakan adalah uji Wilcoxon untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

perkembangan kognitif anak sebelum dan sesudah penerapan home literacy 

education. Adapun rumus uji Wilcoxon adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Z: Landasan Pengujian 

T: Keseluruhan Jumlah Rangking yang Bertanda Sama 

N: Jumlah Sampel 

Adapun keriteria keputusan ujiannya adalah: 

H0: Perkembangan kognitif anak yang dikembangkan melalui kegiatan literacy 

education sama dengan perkembangan kognitif anak yang tidak 

dikembangkan melalui kegiatan literacy education. 

H1: Perkembangan kognitif anak yang dikembangkan melalui kegiatan literacy 

education lebih baik dari pada perkembangan kognitif anak yang tidak 

dikembangkan melalui kegiatan home literacy education.  

                                                     
2 Susandri. (2016). Analisis Non Parametrik Dalam Menentukan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Mahasiswa Tidak Melanjutkan Studi Pada Semester Pertama. Jurnal Ilmiah Media 

Processor, 11(2).   
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Adapun untuk menghitung berapa jumlah subjek yang memiliki kategorisasi 

rendah, sedang dan tinggi, caranya dengan menggunakan menu frequencies di 

SPSS. Cara mengkategorisasi data berdasarkan pada statistic hipotetik dijelaskan 

Prof. Azwar dalam bukunya Azwar bahwa untuk mengkategorisasikan hasil 

pengukuran menjadi tiga kategori, pedoman yang bisa digunakan adalah: 

 Rendah: X< M-SD 

 Sedang:  M-SD≤X<M+SD 

 Tinggi: M+SD≤X 

Keterangan: 

M : Rata-rata 

SD: Standar Deviasi 

Tidak ada Batasan jumlah atau skor pada masing-masing kategori. Kriteria 

bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. 
3
Langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah mencari nilai rata-rata dan standar deviasi agar dapat 

menentukan kategorisasi dari data yang didapatkan.  

                                                     
3 Azwar, S. (2012). Penyusunan Skala Psikologi edisi 2.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun Sebelum 

Diberikan Perlakuan Berupa Home Literacy Education (HLE) di 

Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.  

Pengamatan telah dilakukan peneliti sebelum memberikan perlakuan 

berupa home literacy education (HLE) pada anak usia 4-5 tahun berjumlah 10 

orang yang terdiri dari 6 perempuan dan 4 laki-laki di kampung Mannippi 

Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dengan menggunakan instrument 

penelitian pada lembar observasi perkembangan kognitif anak yang disusun 

berdasarkan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STTPA) pada 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 

tahun 2014. 

Lembar pengamatan observasi yang digunakan terdiri dari instrument 

penilaian dengan 5 capaian yang diukur dan diamati dengan mampu menyebutkan 

lambang huruf a-z, mampu menggunakan lambang huruf untuk membaca, mampu 

mencocokkan gambar dengan lambang huruf, mampu mengenal lambang huruf, 

mampu merepresentasikan macam-macam benda berdasarkan bentuk gambar atau 

tulisan. Kelima capaian tersebut diukur dan diamati dengan skala penilaian BB 

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

Harapan), BSB (Berkembang Sangat Baik).  
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Hasil pretest yang dilakukan peneliti yakni dengan memberikan tes berupa 

poster huruf kemudian mengarahkan anak untuk menyebutkan huruf yang peneliti 

tunjukkan. Berdasarkan kegiatan tersebut menghasilkan data hasil observasi 

sebelum perlakuan (pretest) perkembangan kognitif anak 5-6 tahun di kampung 

Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru pada tanggal 10 April 2023 

dapat dilihat pada table di bawah ini:  

Tabel 4. 1 Nilai Pre-Test Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun 

No  Nama  Nilai Pre-test 

1 AR 6 

2 MLR 5 

3 FR 5 

4 MFA 10 

5 NS 10 

6 NA 10 

7 AJR 7 

8 AP 7 

9 ANS 7 

10 NH 7 

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun 

menunjukkan bahwa pengamatan yang dilakukan peneliti menggunakan 

instrument penilaian pada perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di kampung 

Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 2 Nilai Rata-Rata Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun 

Kelas Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun 

Terendah Tertinggi Rata-

Rata 

Standar 

Deviasi 

Pre-test sebelum 

diberlakukan HLE 

5 10 7,4 1,95 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa skor maksimum yang diperoleh sebelum 

diberlakukan home literacy education (HLE) anak usia 5-6 Tahun terhadap 

perkembangan kognitif di kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. 

Barru adalah 10, sedangkan skor terendah adalah 5 dan skor rata-rata yang 

diperoleh yaitu 7,4 berada pada kategori sedang dengan standar deviasi yaitu 1,95.  

Tabel 4. 3 Kategori Persentase Dari Hasil Pre-Test 

Tingkat 

Penguasaan 
Kategori 

Pre-Test Perkembangan Kognitif Anak Usia 

5-6 Tahun 

Frekuensi Persentase 

X < 5 Rendah 2 20% 

5 ≤ X < 9 Sedang 5 50% 

X ≥ 9 Tinggi 3 30% 

Jumlah 10 100% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perkembangan kognitif anak usia 

5-6 tahun di kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru sebelum 

diberlakukan home literacy education (HLE ), terdapat 2 anak berada pada 

kategori rendah dengan persentase (20%), 5 anak pada kategori sedang (50%), dan 

3 anak berada pada kategori tinggi (30%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

persentase dari hasil Pre-Test berada pada kategori sedang. 
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2. Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun Setelah 

Diberikan Perlakuan Berupa Home Literacy Education (HLE) di 

Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.  

Pengamatan telah dilakukan peneliti setelah memberikan perlakuan berupa 

Home Literacy Education (HLE) pada anak usia 5-6 tahun terhadap 

perkembangan kognitif di Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. 

Barru yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 minggu. Penggunaan instrument 

yang sama pada saat Pre-Test, pemberian Post-Test sebanyak 10 orang, terdiri 

dari 6 perempuan dan 4 laki-laki.  

Pada saat pelaksanaan Home Literacy Education (HLE) anak menjadi 

lebih aktif bertanya, tidak merasa malu karena yang menjadi pendampingnya 

belajar adalah orang tuanya sendiri sehingga tidak ada rasa canggung dalam diri 

anak karena telah terbiasa melakukan komunikasi sehari-hari dengan orang 

tuanya. Tidak adanya rasa canggung pada anak dalam bertanya maka akan lebih 

memudahkan anak memahami apa yang tidak ia ketahui.  

Pemberian Post-Test yang dilakukan setelah diberlakukan Home Literacy 

Education (HLE) pada anak usia 5-6 tahun di Kampung Mannippi Gusunge Kec. 

Tanete Rilau Kab. Barru, adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 Nilai Post-Test Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun 

No  Nama  Nilai Pre-test 

1 AR 17 

2 MLR 13 

3 FR 13 

4 MFA 20 
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No  Nama  Nilai Pre-test 

5 NS 20 

6 NA 20 

7 AJR 20 

8 AP 20 

9 ANS 20 

10 NH 19 

Berdasarkan tabel di atas, memperoleh nilai dari hasil pengamatan kelas 

eksperimen terhadap perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di Kampung 

Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru. Pemberian nilai post-test 

diambil setelah pemberian perlakuan berupa Home Literacy Education (HLE) 

pada anak usia 5-6 tahun terhadap perkembangan kognitif anak. Data yang 

diperoleh berdasarkan pengamatan dengan menggunakan instrument penelitian. 

Tabel 4. 5 Nilai Rata-rata Post-test Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 

Tahun 

Kelas 

Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun 

Terendah Tertinggi 
Rata-

Rata 

Standar 

Deviasi 

Post-test setelah 

diberlakukan HLE 

13 20 18,2 2,89 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa skor maksimum yang diperoleh setelah 

diberikan perlakuan berupa Home Literacy Education (HLE) pada anak usia 5-6 

tahun terhadap perkembangan kognitif di Kampung Mannippi Gusunge Kec. 

Tanete Rilau Kab. Barru ialah 20, sedangkan skor terendah ialah 12 dan skor rata-
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rata yang diperoleh ialah 18,2 berada pada kategori sedang dengan standar deviasi 

2,89. 

Tabel 4. 6 Kategori Persentase Dari Hasil Post-test 

Tingkat 

Penguasaan 
Kategori 

Pre-Test Perkembangan Kognitif Anak Usia 

5-6 Tahun 

Frekuensi Persentase 

X < 15 Rendah 2 20% 

15 ≤ X < 21 Sedang 2 20% 

X ≥ 21 Tinggi 6 60% 

Jumlah 10 100% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perkembangan kognitif anak usia 

5-6 tahun di Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru setelah 

diberikan perlakuan berupa Home Literacy Education (HLE), terdapat 2 anak 

(20%) berada pada kategori rendah, 2 anak (20%) berada pada kategori sedang, 

dan 6 anak (60%) berada pada kategori tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

persentase dari hasil Post-Test berada pada kategori tinggi. 

Jadi, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perkembangan kognitif 

anak usia 5-6 tahun sebelum dam sesudah diberikan perlakuan berupa Home 

Literacy Education (HLE). Perkembangan kognitig anak usia 5-6 tahun sebelum 

diberikan perlakuan memperoleh skor terendah yaitu 5 dan skor tertinggi 

sebanyak 10 dengan nilai rata-rata 7,4. Sedangkan perkembangan kognitif anak 

usia 5-6 tahun setelah diberikan perlakuan mengalami peningkatan. Hal ini dapat 

dilihat dari skor yang diperoleh anak pada saat peneliti melakukan pengamatan 

yaitu skor terendah 13 dan skor tertinggi yaitu 20 dengan nilai rata-rata 18,2. Hal 

ini dapat juga dilihat dari kategorisasi persentase yang dihasilkan, dimana pada 

pre-test terdapat 2 anak (20%) berada pada kategori rendah, 5 anak (50%) berada 
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pada kategori sedang, dan 3 anak (30%) berada pada kategori tinggi. Sedangkan 

pada  post-test terdapat 2 anak (20%) berada pada kategori rendah, 2 anak (20%) 

berada pada kategori sedang, dan 6 anak (60%) berada pada kategori tinggi. 

Dari hasil posttest ini dapat kita lihat terdapat 2 anak yang tidak 

mengalami peningkatan meskipun sudah diberi perlakuan berupa Home Literacy 

Education (HLE). Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah penulis 

lakukan, faktor penyebab kedua anak tersebut tidak mengalami peningkatan 

karena pada saat diberikan treatment berupa Home Literacy Education (HLE) 

mereka lebih banyak bermain karena yang ada dihadapannya adalah orang tuanya 

sendiri, sehingga mereka tidak merasa takut dan canggung untuk melakukan apa 

yang dia inginkan. Mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang diajarkan oleh 

orang tuanya yang menyebabkan ketika penulis melakukan posttest kepada anak 

tersebut, diperoleh hasil dimana perkembangan kognitifnya tidak mengalami 

perubahan meskipun telah diberikan perlakuan berupa Home Literacy Education 

(HLE).  

3. Pengaruh Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun Setelah 

Diberikan Perlakuan Berupa Home Literacy Education (HLE) di 

Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.  

Peningkatan perkembangan kognitif anak dapat diketahui melalui 

perbandingan nilai pre-test (sebelum diberikan perlakuan HLE) dengan nilai post-

test (setelah diberikan perlakuan HLE) pada anak usia 5-6 tahun di Kampung 

Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru. Hasilnya dapat dilihat di bawah 

ini: 
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Tabel 4. 7 Nilai Rata-rata Pretest-Posttest Perkembangan Kognitif Anak 5-6 

Tahun Sebelum dan Sesudah Diberikan Perlakuan HLE 

Kelas 

Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini 

Sebelum Perlakuan 

(Pre-test) 

Setelah Perlakuan 

(Post-test) 

Terendah Tertinggi 
Rata-

rata 
Terendah Tertinggi 

Rata-

rata 

Pretest – 

Posttest HLE 
5 10 7,4 13 20 18,2 

 

Untuk melihat perbandingan nilai dari hasil pengaruh Home Literacy 

Education (HLE) terhadap perkembangan kognitif anak secara jelas dapat dilihat 

pada gambar grafik di bawah ini:  

 

Gambar 4. 1 Perbandingan Nilai Terendah, Tertnggi dan Rata-rata pre-test 

dan Post test 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Home Literacy Education (HLE)  

memiliki perbandingan nilai yang signifikan antara sebelum dan setelah diberikan 
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perlakuan HLE. Perbandingannya yaitu 5 untuk nilai yang terendah dari nilai pre-

test dan 13 untuk nilai post-test, untuk nilai tertinggi dari nilai pre-test yaitu 10 

dan 20 pada Post-test, sedangkan nilai rata-rata dari Pre-test yaitu 7,4 dan 18,2 

pada Post-test. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

dari sebelum diberikan perlakuan HLE dan setelah diberikan perlakuan HLE 

terhadap perkembangan motorik halus anak usia 5-6 Tahun.  

Untuk mengetahui lebih jelas perbedaan dari nilai sebelum dan setelah 

diberikan perlakuan berupa HLE berdasarkan hasil dari perolehan nilai rata-rata 

masing-masing indikator instrument penilaian observasi dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4. 8 Perbandingan Nilai Rata-Rata dari Masing-Masing Aspek 

Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun 

Kelas/ 

Perlakuan 

Perkembangan Kognitif Anak 5-6 Tahun 

Nilai Rata-Rata Skor Masing-Masing Indikator 

Mampu 

Menyebut

kan 

Lambang 

Huruf a-z. 

Mampu 

Mengguna

kan 

Lambang 

Huruf 

Untuk 

Membaca. 

Mampu 

mencocok

kan 

Gambar 

Dengan 

Lambang 

Huruf. 

Mampu 

Menge

nal 

Lamba

ng 

Huruf.   

Mampu 

Merepresentasik

an Macam-

macam Benda 

Berdasarkan 

Bentuk Gambar 

atau Tulisan. 

Pre-Test 18 13 13 17 13 

Post-Test 38 35 37 38 34 

Selisih 20 22 24 21 21 
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Dari tabel di atas terlihat perbedaan nilai dari masing-masing capaian 

yang diukur sebelum dan setelah diberi perlakuan berupa Home Literacy 

Education (HLE).  Capaian yang diukur dengan menyebutkan lambang huruf a-z 

pada saat Pre-test hasil perolehan nilai rata-rata sebesar 18 dan pada saat Post-test 

sebesar 38 sehingga terdapat peningkatan sebesar 20. Capaian dengan 

menggunakan lambang huruf untuk membaca pada saat Pre-test diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 13 dan pada Post-test  sebesar 35 sehingga terdapat peningkatan 

sebesar 22. Capaian dengan mencocokkan gambar dengan lambang huruf pada 

saat Pre-test diperoleh nilai rata-rata sebesar 13 dan pada Post-test sebesar 37 

sehingga terdapat peningkatan sebesar 24. Capaian mampu mengenal huruf pada 

saat Pre-test diperoleh nilai rata-rata sebesar 17 dan pada Post-test sebesar 38 

sehingga terdapat peningkatan sebesar 21. Capaian dengan merepresentasikan 

macam-macam benda berdasarkan bentuk gambar atau tulisan pada saat Pre-test 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 13 dan pada Post-test sebesar 34 sehingga 

terdapat peningkatan sebesar 21. 

Jadi, berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa Home Literacy Education (HLE) mengalami 

peningkatan terhadap perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di Kampung 

Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru yang digambarkan pada tabel 

penilaian pre-test dan post-test  terdapat perubahan pencapaian nilai sebelum dan 

setelahh pemberian perlakuan. 
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a. Pengujian Hipotesis 

Hasil analisis deskriptif dikuatkan dengan hasil analisis inferensial 

menggunakan uji ranking bertanda Wilcoxon dengan bantuan komputerisasi 

(menggunakan Program Statistical Product And Service Solution (SPSS). Uji 

Wilcoxon ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan skor 

perkembangan kognitif anak sebelum dan setelah diberi perlakuan berupa Home 

Literacy Education (HLE) pada anak usia 5-6  tahun di Kampung Mannippi 

Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan rumus uji hipotesis yaitu sebagai berikut:  

Ha = Tidak terdapat peningkatan perkembangan kognitif melalui Home 

Literacy Education (HLE) pada anak usia 5-6 tahun. 

H1 = Terdapat peningkatan perkembangan kognitif melalui Home Literacy 

Education (HLE) pada anak usia 5-6 tahun.  
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Hasil pengujian inferensial dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:  

Tabel 4. 9  

Hasil Pengujian Uji Tes Rangking-Bertanda Wilcoxon pada Peningkatan 

Perkembangan kognitif melalui Home Literacy Education (HLE) pada anak 

usia 5-6 Tahun 

Paired Samples Statistics 

Pair 1 Mean N  Std. Deviation Std. error mean 

Sebelum Perlakuan 7,4000 10 1,95505 0,61824 

Setelah Perlakuan 18,200 10 2,89828 0,91652 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pada tabel paired samples 

statistics, kolom mean menunjukkan skor rata-rata perkembangan kognitif anak 

sebelum maupun sesudah diberikan perlakuan. Untuk skor rata-rata 

perkembangan kognitif anak sebelum diberikan perlakuan yaitu 7,4 sedangkan 

skor rata-rata perkembangan kognitif anak setelah diberikan perlakuan yaitu 18,2. 

Kemudian pada standar deviasi menunjukkan kofisien standar deviasi atau 

simpang baku yaitu sebesar 2,89 untuk skor perkembangan kognitif anak setelah 

diberikan perlakuan dan sebesar 1,95 untuk skor perkembangan kognitif anak 

sebelum diberikan perlakuan. Kolom standar error mean ini merupakan besarnya 

kofisien error dari data yang digunakan untuk mengestimasi besarnya rata-rata 

populasi yang diperkirakan dari sampel. Dari nilai standar error mean tersebut 

maka besarnya skor rata-rata populasi dapat diperkirakan, besarnya standar eror 

mean untuk perkembangan kognitif anak setelah diberikan perlakuan sebesar 

0,91652 dan untuk perkembangan kognitif anak sebelum diberikan perlakuan 

sebesar 0,61824.  
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b. Uji  Statistik 

Berikut hasil uji statistik berdasarkan data penelitian sebelum dan setelah 

pemberian perlakuan: 

Tabel 4. 10  

Uji Statistik Korelasi 

Korelasi N  Correlation  Sig  

Sebelum Perlakuan dan Setelah Perlakuan  10 0,749 0,013 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tabel samples 

correlations, pada kolom correletion ada nilai 0,749. 0,749 ini menunjukkan 

besarnya kofisien korelasi dari data yang dipasang dengan nilai signifikan sebesar 

0,013. Besarnya nilai signifikan < 0,05. Signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05 

menunjukkan bahwa data yang dipasangkan memiliki korelasi yang signifikan. 

Tabel 4. 11 

Uji Statistik Hasil Uji Hipotesis 

Korelasi  Rata-rata Standar 

deviasi 

Sig  Keterangan  

Sebelum dan 

setelah 

perlakuan 

-10,8000 1,93218 0,000 Terdapat 

pengaruh 

HLE terhadap 

kemampuan 

kognitif anak. 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada paired samples test, 

menunjukkan diterima atau ditolaknya h0 pada kolom mean merupakan kofisien 
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perbedaan rata-rata antara perkembangan kognitif anak sebelum dan setelah 

diberikan perlakuan yaitu sebesar 10,8, nilai tersebut merupakan selisih  antara 

skor rata-rata perkembangan kognitif anak sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan 18,2 – 7,4 yaitu sebesar 10,8. Untuk menyatakan apakah perbedaan 

rata-rata sebesar 10,8 tersebut memiliki arti yang signifikan maka dilakukan uji t. 

Dari kolom t menunjukkan besarnya Thitung sebesar 17,676 dengan P-value 

sebesar 0,000. Untuk menyatakan apakah perbedaan rata-rata tersebut signifikan 

dengan melihat kofisien P-value dibandingkan dengan nilai signifikan. Apabila 

kofisien P-value lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa perbedaan tersebut 

signifikan. Berdasarkan hasil ini ditemukan bahwasanya 0,000 < 0,05 maka dapat 

dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perkembangan 

kognitif anak sebelum dan setelah diberikan perlakuan, maka H1 diterima. 

Pernyataan ini didasari pada pengambilan keputusan probabilitas: 

1. Jika nilai asymp. Sig > 0,05 maka hipotesis ditolak 

2. Jika nilai asymp. Sig < 0,05 maka hipotesis diterima 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan (p 0,000 < 

0,005) nilai kognitif anak sebelum perlakuan Home Literacy Education (HLE) 

dengan setelah perlakuan Home Literacy Education (HLE). Nilai perkembangan 

kognitif anak setelah diberikan perlakuan lebih tinggi (18,2 ) dari sebelum 

perlakuan (7,4) maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif anak 

dapat ditingkatkan melalui Home Literacy Education (HLE) pada anak usia 5-6 

tahun di Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru. 
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B. Pembahasan 

1. Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun Sebelum Diberikan 

Perlakuan Berupa Home Literacy Education (HLE) di Kampung 

Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru. 

Perkembangan kognitif anak sebelum perlakuan diperoleh skor rata-rata 

yakni 7,4 dimana hasil penelitian yang telah dijabarkan memperoleh hasil pretest 

dengan skor terendah 5 sedangkan skor tertinggi 10. Kemampuan kognitif anak 

tergolong sedang dikarenakan ada beberapa anak yang masih belum mampu 

mengenal huruf, ada beberapa yang sudah mengenal tapi belum mampu 

menggunakan lambang huruf tersebut untuk membaca, ada juga yang mampu 

menyebutkan lambang huruf tapi dalam kondisi menghafal tanpa mengenali 

lambang huruf tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya sentuhan 

pendidikan pada anak selama di rumah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa anak yang perkembangan kognitifnya belum 

berkembang dengan baik.  

Perkembangan keterampilan kognitif seringkali dikaitkan dengan faktor 

keturunan, namun sebenarnya bisa dipelajari. Kemampuan berpikir dan belajar 

bisa ditingkatkan dengan mempraktikkannya atau memberikan stimulasi yang 

tepat. Sejalan dengan pendapat Veny Iswantyningtyas dalam jurnalnya bahwa 

orang tua dapat menstimulasi perkembangan kognitif dengan berbagai cara 

seperti: belajar berhitung, mengenal bentuk, melakukan eksperimen sederhana 

serta aneka cara dapat dilakukan untuk menstimulasi perkembangan kognitif 
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anak.
1
 HLE adalah salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan orang 

tua di rumah dimana kegiatannya berkaitan dengan keterampilan membaca, 

menulis, dan berbahasa lisan.  

Menurut Buvaneswari dan Padakannaya, bahwa lingkungan literasi di 

rumah (HLE) didefinisikan sebagai frekuensi membaca bersama yang dilakukan 

orang tua dengan anaknya seperti membaca buku bergambar bersama. Kegiatan 

Home Literacy tidak harus dimaknai dengan makna kegiatan mengajarkan 

langsung anak membaca, menulis, berhitung dengan paksaan, tetapi lebih pada 

menciptakan lingkungan rumah yang penuh makna literasi 
2
seperti tulisan, 

gambar kegiatan bercerita, mencoret dan sebagainya.  

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kemampuan kognitif anak 

dalam membaca, mengenal dan menyebutkan lambang huruf masih perlu 

ditingkatkan. Hal ini terlihat ketika masih ada beberapa anak yang masih kesulitan 

menyebut dan mengenali lambang huruf. Sejalan dengan pendapat Niklas bahwa 

dengan melibatkan atau mengikutsertakan orang tua dalam proses belajar anak di 

rumah setiap hari dapat mempengaruhi perkembangan literasi dan numerasi, serta 

perkembangan perilaku dan kognitif anak-anak
3
 

Dari hal di atas, disimpulkan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat 

penting dalam pendidikan anaknya selama di rumah. Sentuhan pendidikan yang 

dilakukan orang tua di rumah dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. 

                                                     
1 Iswantyningtyas, V. (2021). Perkembangan Kognitif Anak Selama Belajar Di Rumah. 

Vol 8 No 1 Tahun 2021 (http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/efektor-e diakses 29 Mei 2023) 
2 Nurhayati, E., Ulfah, M. (2017). Menciptakan Home Literacy Bagi Anak Usia Dini Di 

Era Digital. Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education, 2 (2): 175-184. 
3 Hermawati, Novia Sari., Sugito (2022). Peran Orang Tua dalam Menyediakan Home 

Literacy Environment (HLE) pada Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia 

Dini, 6. 

http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/efektor-e
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Menurut Reese, Sparks, and Leyva dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

berbagai macam aktivitas dapat dilakukan orang tua dalam rangka pengembangan 

kemampuan kognitif anak seperti membacakan buku cerita, mengajak anak 

bercakap-cakap, dan mengajari anak menulis. Untuk aspek kognitif pada anak 

usia 5-6 tahun di Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru 

dapat berkembang, maka peneliti memberikan stimulasi berupa penerapan Home 

Literacy Education (HLE).  

2. Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun Sebelum Diberikan 

Perlakuan Berupa Home Literacy Education (HLE) di Kampung 

Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru 

Perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di Kampung Mannippi 

Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru mengalami peningkatan setelah diberikan 

perlakuan berupa Home Literacy Education (HLE). Hal ini dapat dilihat dari data 

posttes dimana nilai terendah posttest adalah 13 dan nilai tertinggi posttest adalah 

20, dengan nilai rata-rata posttest 18,2. Pada data hasil penelitian pretest di 

Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, masing-masing 

setiap indikator jika dibandingkan pada saat posttest dengan menerapkan Home 

Literacy Education (HLE) kemampuan kognitif anak mengalami peningkatan 

yang signifikan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya peran orang tua dalam 

menyediakan HLE pada anak usia dini merupakan sumber literasi atau sebagai 

guru dan pendamping literasi bagi anaknya. 
4
 

                                                     
4 Hermawati, Novia Sari., Sugito (2022). Peran Orang Tua dalam Menyediakan Home 

Literacy Environment (HLE) pada Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia 

Dini, 6. 
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Terciptanya HLE yang terarah dan terencana bisa membantu 

perkembangan serta kinerja anak di beberapa tahapan pendidikan. Kualitas dan 

kuantitas kegiatan yang dilakukan orang tua dalam menerapkan HLE sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan keaksaraan anak mengingat anak-anak lebih 

banyak menghabiskan waktunya di rumah dari pada di sekolah. HLE penting 

diterapkan mengingat kebijakan pendidikan yang menekankan bahwa orang tua 

memiliki peran sebagai pendidik pertama bagi anaknya dalam mendukung 

pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan anak.  

Pada saat penerapan Home Literacy Education (HLE) anak-anak terlihat 

bersemangat mengikuti kegiatan belajar yang dilakukan bersama orang tuanya. 

Dengan adanya attachmen atau kedekatan emosional yang telah dimiliki oleh 

orang tua kepada anaknya menjadikan anak tidak merasa canggung, kaku dan 

tidak merasa malu menanyakan sesuatu yang tidak ia pahami sehingga secara 

langsung dapat meningkatkan perkembangan kognitif anak. Hal ini dibuktikan 

dengan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan nilai rata-rata perkembangan kognitif anak pada semua 

indikator. Contohnya pada saat posttest anak yang mulanya tidak terlalu bisa 

mengenali lambang huruf berubah menjadi bisa dan mampu mengenali lambang 

huruf setelah diberi perlakuan berupa Home Literacy Education (HLE). Tidak 

hanya itu, indikator lain seperti mampu menggunakan lambang huruf untuk 

membaca juga mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan berupa HLE.  

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Hermawati, Novia Sari dan Sugito 

dalam jurnalnya bahwa HLE dapat menjadi dorongan agar anak terbiasa untuk 
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membaca, menulis serta mampu percaya diri dalam berkomunikasi. 

Memperkenalkan kepada anak lingkungan HLE sejak dini dapat menjadi 

pembiasaan pola hidup membaca pada anak.  Melalui pembiasaan literasi sejak 

dini, maka dunia literasi anak akan terbangun secara perlahan. Fatonah 

mengemukakan bahwa keterlibatan orang tua dalam menadampingi anaknya 

belajar merupakan variabel terkuat diantara variabel lainnya seperti kelas sosial 

dan tingkat pendidikan lainnya.  

Pada saat kegiatan posttest dilakukan pada anak usia 5-6 tahun di 

Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru terlihat bahwa 

perkembangan kognitif anak meningkat. Hal ini dapat dilihat pada semua 

indikator seperti mampu menyebutkan lambang huruf a-z, mampu menggunakan 

lambang huruf untuk membaca, mampu mencocokkan gambar dengan lambang 

huruf, mampu mengenal lambang huruf, serta mampu merepresentasikan macam-

macam benda berdasarkan bentuk gambar atau tulisan. Berdasarkan instrument 

penilaian yang telah dilakukan terlihat bahwa perkembangan kognitif anak usia 5-

6 tahun di Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru meningkat 

menjadi 18,2 yang sebelumnya hanya bernilai 7,4.  

3. Pengaruh Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun Setelah 

Diberikan Perlakuan Berupa Home Literacy Education (HLE) di 

Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru 

Hasil penelitian menggunakan uji Wilcoxon pada program SPSS 26 

dengan memberi perlakuan berupa Home Literacy Education (HLE) diperoleh 

nilai signifikan (p) sebesar 0,000 dengan taraf signifikan 0,05 sehingga p < 0,05 
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yang berarti hipotesis diterima. Hal ini merujuk pada rumus hipotesis yang 

menyatakan bahwa jika nilai p > 0,05 maka Ha diterima atau tidak terdapat 

peningkatan setelah diberikan perlakuan Home Literacy Education (HLE), 

sebaliknya jika p < 0,05 maka H1 diterima atau terdapat peningkatan setelah diberi 

perlakuan Home Literacy Education (HLE). Data tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan peningkatan nilai rata-rata perkembangan kognitif anak 

sebelum dan sesudah diberi perlakuan berupa Home Literacy Education (HLE). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa terdapat 

peningkatan perkembangan kognitif anak yang signifikan terhadap nilai sebelum 

dan setelah diberi perlakuan berupa Home Literacy Education (HLE) terhadap 

perkembangan kognitif anak di Kampung Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau 

Kab. Barru disebabkan karena nilai signifikan dari data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa nilai (p) lebih kecil dari taraf signifikan sebesar 0,05 atau 

dengan kata lain p < 0,05. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap indikator mengalami 

peningkatan setelah diberi perlakuan berupa Home Literacy Education (HLE). Hal 

ini dapat dilihat dari hasil data yang diperoleh, pada indikator (a) Mampu 

menyebutkan lambang huruf a-z, sebelum diberi perlakuan HLE memperoleh nilai 

sebesar 18 dan setelah diberi perlakuan HLE memperoleh nilai sebesar 38. (b) 

Mampu menggunakan lambang huruf untuk membaca, sebelum diberi perlakuan 

HLE memperoleh nilai 13 dan setelah diberi perlakuan HLE memperoleh nilai 

sebesar 35. (c) Mampu mencocokkan gambar dengan lambang huruf, sebelum 

diberi perlakuan HLE memperoleh nilai sebesar 13 dan setelah diberi perlakuan 
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HLE memperoleh nilai sebesar 37. (d) Mampu mengenal lambang huruf, sebelum 

diberi perlakuan HLE memperoleh nilai sebesar 17 dan setelah diberi perlakuan 

HLE memperoleh nilai sebesar 38. (e) Mampu merepresentasikan macam-macam 

benda berdasarkan bentuk gambar atau tulisan, sebelum diberi perlakuan HLE 

memperoleh nilai sebesar 13 dan setelah diberi perlakuan HLE memperoleh nilai 

sebesar 34.  

Persentase perbandingan perkembangan kognitif anak sebelum diberi 

perlakuan HLE dan setelah diberi perlakuan HLE yaitu pada saat sebelum 

perlakuan diperoleh 20% anak berada pada kategori rendah, 50% anak berada 

pada kategori sedang dan 30% anak berada pada kategori tinggi. Sedangkan 

setelah diberi perlakuan HLE terdapat 20% anak berada pada kategori rendah, 

20% anak berada pada kategori sedang dan 60% anak berada pada  kategori 

tinggi.  

HLE merupakan kegiatan yang dapat menjadi dorongan agar anak terbiasa 

untuk membaca, menulis, mampu dan percaya diri dalam berkomunikasi. 

Memperkenalkan anak dengan lingkungan HLE dapat menjadi pembiasaan pola 

hidup membaca buku pada anak. HLE merupakan lingkungan belajar di rumah 

yang dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan kognitif 

anak, karena pada kegiatan HLE terjadi interaksi antara orang tua dan anak yang 

menjadikan anak semakin dekat dengan orang tuanya.
5
 Adanya attachmen atau 

kedekatan antara orang tua dan anak maka pembelajaran akan lebih mudah 

diserap dan diterima oleh anak. Pembelajaran lebih mudah diterima dan diserap 

                                                     
5 Erik., Badroeni., Cahyati Nika. (2020). Kegiatan Home Literacy Dalam Mengembangkan 

Kemampuan Awal Membaca Anak Usia Dini Di Masa Wfh. Jurnal Golden Age, 4(1) : 160-166. 
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oleh anak karena anak tidak merasa canggung dan malu untuk bertanya kepada 

oarng tuanya jika ada sesuatu yang tidak mereka pahami. Jika pembelajaran 

mudah diterima oleh anak maka pengetahuan anak secara tidak langsung 

bertambah sehingga kemampuan kognitifnya meningkat.  

Kegiatan belajar di rumah yang dilakukan oleh orang tua dapat 

memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi anak. Selama anak belajar di 

rumah, anak tidak terbebani dengan ketuntasan capaian kurikulum.
6
 Pembelajaran 

yang dilakukan di rumah oleh orang tua berjalan tanpa harus mengacu dan 

berpatokan pada capaian kurikulum sehingga anak juga tidak merasa terbebani 

atas capaian tersebut.  Hal ini membuat anak merasa nyaman belajar. Sikap orang 

tua yang dapat menunjang kemampuan kognitif anak seperti menghargai pendapat 

anak serta mendukung anak untuk mengungkapkannya, memberikan kesempatan 

kepada anak untuk berpikir, merenung, serta berhayal, mengizinkan anak 

mengambil keputusan sendiri, meyakinkan anak bahwa orang tua menghargai apa 

yang ingin dicoba, dilakukan dan dihasilkan, mendukung kegiatan yang dilakukan 

anak, memberikan penghargaan atau apresiasi kepada anak 

Di dalam mengembangkan kognitif anak, orang tua bukan hanya berperan 

sebagai fasilitator bagi anak, tetapi juga berperan sebagai pendamping anak. 

Orang tua memberikan fasilitas yang dapat menunjang kognitif anak seperti 

mendampingi dalam kegiatan bermain, belajar, pemberian sarana prasarana 

                                                     
6 Iswantiningtya Veny (2021). Perkembangan Kognitif Anak Selama Belajar di Rumah. 

Jurnal Available (online), Vol 8 issue 1 (https://doi.org/10.29407/e.v8i1.15835. diakses 30 Juni 

2023). 

https://doi.org/10.29407/e.v8i1.15835
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seperti permainan atau alat tulis, dan lain-lain.
7
 Menyediakan fasilitas seperti 

buku, poster atau alat tulis yang lain kepada anak dapat membantu dan 

memudahkan proses pembelajaran yang dilakukan di rumah. Media yang 

disediakan untuk anak tentu berbeda dengan yang digunakan oleh orang dewasa. 

Media yang disediakan harus menarik dan lucu seperti terdapat gambar-gambar 

hewan yang dapat menarik perhatian anak agar anak semangat mengikuti proses 

belajar yang dilakukan di rumah.  

 Aktivitas literasi antara ibu dan anak menunjukkan bahwa keterampilan 

anak-anak dan aktivitas literasi di rumah pada taman kanak-kanak memiliki 

hubungan timbal balik dengan prestasi anak-anak ke tahap pendidikan 

selanjutnya. Pendidikan literasi yang dilakukan di rumah dapat menciptakan 

suasana dan lingkungan yang kondusif sehingga anak dapat mengeksplorasi 

pengalaman dari lingkungan dengan cara mengamati, meniru dan bereksperimen 

yang dilakukan secara berulang-ulang
8
.  HLE dapat  menjadi proses belajar bagi 

anak untuk menggali berbagai potensi akademiknya seperti membaca, menulis, 

berhitung dan bermain. HLE dapat menjadi wadah bagi anak untuk meningkatkan 

kemampuan kognitifnya karena kegiatan ini dilakukan oleh orang tua yang 

merupakan madrasah pertama bagi anak. Orang tua lebih memahami apa yang 

dirasakan anaknya, memahami bahwa pada saat-saat tertentu anak hanya ingin 

bermain, sehingga orang tua bisa mengkondisikan kapan kegiatan belajar 

                                                     
7 Nurhayati Susan., Husain MI. (2021). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Covid 19 Melalui Eksplorasi Mainan 

Yang Ada Di Rumah. Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 1(2): 23-39.  
8  Setya Utami. (2018). Proses Stimulasi Kemampuan Literasi Pada Anak Pra-Sekolah Oleh 

Ibu Di Ruma. Skripsi. Diterbitkan, Surakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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dilakukan. Proses belajar yang dilakukan dalam keadaan dimana anak tidak mau 

belajar, membuat anak sulit menerima pembelajaran.  

HLE dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak mengingat bahwa 

anak lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan rumah bersama orang 

tuanya, sehingga orang tua dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk 

memberikam stimulasi kepada anaknya melalui kegiatan belajar di rumah. HLE 

merupakan kegiatan belajar yang dinilai kondusif karena pada kegiatan ini orang 

tua hanya fokus pada satu anak saja. Berbeda jika di sekolah, guru harus 

menghadapi banyak anak. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan pembelajaran 

tambahan di rumah agar proses belajarnya lebih maksimal.   

 Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan perkembangan kognitif anak sebelum diberi perlakuan 

berupa Home Literacy Education (HLE) dan setelah diberi perlakuan Home 

Literacy Education (HLE) pada anak usai 5-6 tahun di Kampung Mannippi 

Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.  
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Home Literacy 

Education (HLE) Terhadap Perkembangan Kognitif Anak di Kampung Mannippi 

Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru”. Maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perkembangan kognitif anak sebelum diberi perlakuan berupa Home 

Literacy Education (HLE) belum sempurna tingkat perkembangan sesuai 

dengan usianya. Dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan dengan 

melakukan pretest sesuai dengan indikator yang ada memperoleh nilai 

terendah yaitu 5 dan nilai tertinggi yaitu 10 dengan nilai rata-rata sebesar 

7,4 dengan standar deviasi 1,95 dan berada pada kategori sedang. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya sentuhan serta dukungan keluarga terhadap 

pembelajaran anaknya ketika berada di lingkungan rumah. 

2. Perkembangan kognitif anak setelah diberi perlakuan berupa Home 

Literacy Education (HLE) mengalami peningkatan, hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pada saat 

posstest diperoleh hasil nilai terendah yaitu 13 dan nilai tertinggi yaitu 20 

dengan nilai rata-rata sebesar 18,2 dengan standar deviasi 2,89 dan berada 

pada kategori tinggi. Dimana orang tua telah memberikan stimulasi untuk 

meningkatkan perkembangan kognitif anaknya berupa penerapan Home 

Literacy Education (HLE). 
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3. Terdapat peningkatan perkembangan kognitif pada anak melalui 

penerapan Home Literacy Education (HLE) di Kampung Mannippi 

Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru. Peningkatan ini dapat dilihat dari 

data yang diperoleh yaitu nilai rata-rata antara nilai pretest yaitu 7,4 dan 

nilai posttest yaitu 18,2 serta telah dilakukan uji signifikan menggunakan 

rumus Wilcoxon, diperoleh hasil uji hipotesis p (0,000) < 0,05, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari 

orang tua untuk memberi stimulasi terhadap aspek perkembangan kognitif 

anak sehingga dapat mengalami peningkatan. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Home 

Literacy Education (HLE) Terhadap Perkembangan Kognitif Anak di Kampung 

Mannippi Gusunge Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, berikut implikasi penelitian 

yaitu: 

1. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya 

peran mereka untuk memberikan sentuhan pendidikan kepada anaknya 

ketika berada di lingkungan rumah. Dengan adanya keterlibatan orang tua 

terhadap pembelajaran anaknya di rumah merupakan salah satu cara untuk 

menstimulasi perkembangan kognitif anak. 

2. Penelitian ini dapat menjadi akses bagi orang tua dan anak agar bisa lebih 

mempererat hubungan emosional antara keduanya. Dengan 

diberlakukannya Home Literacy Education (HLE) dapat menjadikan anak 

lebih dekat dengan orang tuanya. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya 

yang akan membahas mengenai peningkatan perkembangan kognitif anak 

melalui penerapan Home Literacy Education (HLE). Peneliti selanjutnya 

juga diharapkan untuk mengembangkan variasi variable penelitian yang 

berbeda. 
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